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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam bahasa latin dapat 

dilihat sebagai 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}a h} ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 z\al z\ zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

 s}ad s} es (dengan titik di bawah) ص

 d}ad d} de (dengan titik di bawah) ض

 t}a t} te (dengan titik di bawah) ط

 z}a 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 ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wau W We و

 Ha H Ha ه

 Hamzah ’ Apostrof ء

 Ya Y Ye ي  

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

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

2. Vokal 

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

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut:  

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fath}ah a  A اَ 

 Kasrah i   I اَ 

 d}ammah u   U اَ 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fath}ah dan ya>’ Ai a dan i ى ىَ 

 fath}ah dan wau Au a dan i ى وَ 

Contoh: 
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ك ي فَ    :  kaifa 

ل  haula : ه و 

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 

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

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

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

Contoh: 

  ma>ta : م اتَ 

 <rama: ر م ى

  qi>la: ق ي لَ 

تَ   yamu>tu: ي م و 

4. Ta>’ marbut}ah 

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

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

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

transliterasinya adalah [h]. 

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

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

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

Contoh: 

ة َا لأ ط فالَ  ض  و   raud}ah al-at}fa\>l : ر 
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م ةَ   ي ن ة َالف اض  ا ل م د   : al-madi>nah al-fa\>d}ilah 

ةَ  م  ك   al-h}ikmah :  ا ل ح 

 

5. Syaddad (Tasydi>d) 

Syaddah atau tasydi>d yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

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

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

بَّناَ   <rabbana : ر 

ي ناَ َ ن جَّ  : najjaina> 

قَ   al-h}aqq : ا ل ح 

ن ع مَ    : nu‘‘ima 

 aduwwun‘ : ع د وَ 

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

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

Contoh: 

م يَ   Ali@ (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)‘ : ع 

ب يَ   Arabi@ (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)‘ : ع ر 

6. Kata Sandang 

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

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

qamariyyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang 

mengikutinya. Kata sandang ditulis dari kata yang mengikutinya dan 

dihubungkan dengan garis mendatar (-). 
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Contoh: 

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

ل ةَ َ ل ز  ا ل زَّ   : al-zalzalah (az-zalzalah) 

 al-falsafah :  ا ل ف م س ف ةَ 

 al-bila>d:  ا ل ب لا دَ 

7. Hamzah 

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

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

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

Contoh: 

نَ  و   ta’muru>n :  ت أ م ر 

لنَّو ءَ اَ    : al-nau‘ 

ءَ   ’syai :  ش ى 

تَ   umirtu :  أ م ر 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia  

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

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

kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa 

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

digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara 

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

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

Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh: 

Fi> Z}ila>l al-Qur’a>n 

Al-Sunnah qabl al-tadwi@n  
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9. Lafz} al-Jala>lah (الله ) 
Kata ‚Allah‛ yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya 

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

huruf hamzah. 

Contoh: 

َاللَ  ي ن    billa>h ب االلَ   di>nulla>h د 

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

jala>lah, ditransliterasi dengan huruf [t].  

Contoh: 

م ة َاللَ  َر ح  َف ي   hum fi> rah}matilla>h ه م 

10. Huruf Kapital 

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wa ma> Muh}ammadun illa> rasu>l  

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

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

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

Al-Gaza>li> 

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

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

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

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

Contoh: 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt.  = subh}a>nahu> wa ta’a>la> 

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

a.s.   = ‘alaihi al-sala>m 

H   = Hijrah 

M   = Masehi 

SM   = Sebelum Masehi 

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

w.          = Wafat tahun 

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

 HR      = Hadis Riwayat 

 

 

 

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

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

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

Nas}r H}a>mi>d Abu> ) 
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ABSTRAK 
Nama  : Ayu Nurullita 

Nim   : 30700117052 

Prodi : Ilmu Hadis 

Fakultas : Ushuluddin dan Filsafat 

Judul : Pilih Kasih terhadap Anak Perspektif Hadis (Kajian Ma‘a>ni al-
H{adi>s\) 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menelusuri atau menganalisis bagaimana 

kualitas dan kandungan hadis tentang sikap pilih kasih kepada anak serta 

langkah-langkah yang ditempuh dalam mengimplementasikannya dikehidupan 

sehari-hari manusia secara umum. 

Untuk menjawab permasalahan tersebut peneliti menggunakan 

pendekatan Ilmu hadis dan Ilmu Psikologi. Penelitian ini berbasis kepustakaan 

yang tergolong sebagai penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Data yang 

diperoleh berasal kitab-kitab hadis serta berbagai kitab atau literatur yang 

berkaitan dengan objek penelitian. 

Berdasarkan hasil takhri>j al-h}adi>s\, hadis tentang sikap pilih kasih kepada 

anak ditemukan sebanyak 34 jalur periwayatan yang terdapat pada kitab 9 imam 

(al-kutub al-sittah), yaitu; 2 riwayat di dalam kitab S}ah}i>h} al-Bukha>ri>, 7 riwayat 

di dalam kitab S}ah}i>h} Muslim, 2 riwayat dalam kitab Sunan Ibn Ma>jah, 1 riwayat 

dalam kitab Sunan al-Turmuz\i>, 12 riwayat di dalam kitab Sunan al-Naa>’i> dan 11 

riwayat di dalam kitab Musnad Ah}mad bin H}anbal. Adapun sanad hadis yang 

menjadi objek penelitian ini berkualitas sah}i>h}, demikian pula dengan matannya. 

Oleh karena itu, secara keseluruhan hadis tentang sikap pilih kasih kepada anak 

berkualitas s}ahi>h} liza>tihi>. 

Terkait kandungan hadis, peneliti berkesimpulan bahwa hadis tersebut 

merupakan kronologi yang dialami Nu’man atas pemberian hadiah dari ayahnya 

dan kemudian Nabi saw. menolak menjadi saksi atas hadiah tersebut karena ayah 

Nu’man tidak memperlakukan hal yang sama kepada anak lainnya, sehingga 

mengindikasikan pelarangan Nabi saw. untuk tidak bertindak pilih kasih atau 

mengspesialkan sebagian anak dari anak lain. Mayoritas ulama berkomentar 

bahwa sikap adil kepada anak harus dilakukan secara proporsional. Secara teks 

hadis tersebut mengarah kepada keadilan yang bersifat pemberian materialis, 

namun secara konteks menyangkut semua aspek pemberian harus dilakukan 

dengan adil, baik berupa hadiah, atau sikap orang tua kepada anaknya. 

Secara subtansi hadis tersebut dapat berimplikasi dalam tiga hal; 1. 

Edukasi terkait kesetaraan dalam keluarga, 2. Penanaman rasa kasih sayang 

dalam lingkungan keluarga, 3. Edukasi terkait sikap demokratif anak dalam 

lingkungan keluarga. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Hadis Nabi Muhammad Saw.yang merupakan salah satu sumber ajaran 

kedua setelah al-Qur’an tentunya memiliki peran penting dalam penataan 

kehidupan masyarakat baik dalam aspek moral, ibadah, sosial, bahkan sampai 

dalam aspek penataan lingkungan hidup telah diajarkan oleh Nabi Saw. sebagai 

reinterpretasi dari al-Qur’an yang merupakan kitab petunjuk kehidupan manusia. 

Bahkan bisa dikatakan bahwa Islam adalah kumpulan berbagai sunnah-sunnah 

Nabi, ketika sunnah beliau seperti Ibadah, akhlak, perbuatan ataupun ucapannya 

dilaksanakan maka tergambarlah wajah Islam itu.
1
 

Luasnya cakupan pembahasan hadis tak terlepas dari seseorang yang 

menjadi sumbernya yakni Nabi Muhammad saw,. Posisinya yang tak hanya 

sebagai seorang utusan Allah saja namun juga sebagai seorang pedangang, 

seorang pemimpin agama dan negara serta keluarga dimasanya membuat 

banyaknya sumber-sumber hadis yang mengatur tentang konsep kehidupan dalam 

tuntunan agama Islam. Termasuk dalam pembahasan tentang keluarga adalah 

masalah pendidikan dan pembinaan terhadap anak. 

Salah satu aspek yang paling membahagiakan dalam lingkup rumah 

tangga adalah mempunyai anak yang merupakan hal yang paling dinantikan oleh 

setiap pasangan suami istri, namun dalam menjaga tumbuh kembang anak 

orangtua akan dihadapkan dengan segala macam ujian yang diberikan, maka 

                                                           

1 Teguh Susanto, The Power of 33 Sunnah Nabi Muhammad Saw (Cet. I; Yogyakarta: 

Pustaka Baru Press, 2015), h. Vi. 
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dalam al-qur’an dikatakan bahwa anak adalah Fitnah, ini tercantum dalam Surah 

al-Anfal ayat 28: 

َ غِندَهُۥٓ ٱَحْرٌ  للََّّ
 
دُكُُْ فِتْنةٌَ وَٱَنَّ ٱ مكُُُْ وَٱَوْمَ َٰ  ٱَمْوََٰ

َّمَآ ػْومَُوٓا۟ ٱَه
 
وَٱ

 غَظِيٌ 

 Terjemahnya: 

Dan ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai 
cobaan dan sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang besar.

2
 (QS. Al-

Anfal:28) 

Quraish Shihab menjelaskan bahwa maksud ‚anak sebagai cobaan adalah 

bukan saja saat orang tua terdorong dan terlampau cinta padanya sehingga 

melanggar, namun juga dalam posisinya sebagai anak merupakan amanat dari 

Allah swt., Allah menguji setiap manusia dengan anaknya dengan maksud 

melihat apakah setiap orang tua tersebut bisa memberikan didikan dan 

pengembangan terkait potensi-potensi sehingga mampu menjadi sosok mansuia 

yang dinginkan oleh Allah swt yakni bukan hanya banyak namun juga 

berkualitas. Mengabaikan tugas tersebut merupakan bentuk pengkhianatan 

terhafap Allah swt.
3
 Ayat tersebut memberikan pengingat tentang tugas yang 

telah diberikan kepada setiap orang tua yakni pembinaan anak yang harus 

dilakukan secara konsisten. Termasuk ketika memiliki anak lebih dari satu, maka 

keadilan dalam proses pembinaannya pun diperlukan. Nabi saw. menjelaskan 

sebagai berikut: 

جنَاَ حَََّادٌ ًؼَْنِِ اجْنَ زًَدٍْ حَ  رَ املَْوَارٍِريُِّ حَدَّ ِ جْنُ عَُُ دُ اللََّّ َْ جنَاَ غُحَ ِ حَدَّ جنَاَ غَحْد اللََّّ جنَاَ حَاحِةُ جْنُ حَدَّ دَّ

َّةِ غَنْ ٱَتَِوِ غَنِ امنُّؼْمَانِ جْنِ ثشَِيٍ  لِ ًؼَْنِِ اجْنَ اممُْيوَ ِ صَلَّّ  اممُْفَضَّ َ ٱَنَّ رَسُولَ اللََّّ وِ وَسَََّّ َْ َ ُ ػوَ  اللََّّ

وا تَُنََْمُْ  كاَلَ كاَرتِوُا تيََْْ ٱَتنْاَئكُُِْ ًؼَْنِِ سَوُّ
4

 )رواه احَد جن حنحل(

                                                           
2 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h.180 
3  Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an, Jilid 5 

(Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 426 
4 Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad al-Syaiba>ni, 

Musnad Ahmad bin Hanbal, juz XXX (Cet. I; Muassasah al-Risalah, 2001) h. 393 
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Artinya: 

Abdullah telah menceritakan kepada kami, Ubaidullah bin Umar Al 
Qawariri telah menceritakan kepada kami, Hammad yakni Ibnu Zaid telah 
menceritakan kepada kami, Hajib bin Al Mufadldlal yakni Ibnu Al 
Muhallab telah menceritakan kepada kami, dari bapaknya dari An Nu'man 
bin Basyir bahwasanya; Rasulullah saw. bersabda: "Dekatilah antara 
anak-anak kalian, yakni samaratakanlah di antara mereka (tidak pilih 
kasih)."(HR. Ahmad bin Hanbal). 

Dalam hadis diatas Rasul menegaskan kepada orang tua untuk supaya 

bersikap adil dan tidak membedakan satu dengan yang lain terhadap anaknya, 

benar bahwa anak adalah pemberian paling berharga dari Allah untuk sebuah 

keutuhan keluarga sehingga orang tua akan melakukan apa saja untuk anak 

anaknya, di sisi lain orang tua juga dilatih dan di paksa untuk berlaku adil 

terhadap anak-anaknya. Kalau tidak maka akan menimbulkan masalah internal 

bahkan sampai menjadi masalah serius, prioritas terhadap satu anak dan 

mengabaikan anak yang lain sering terjadi dalam keluarga, adil dalam hal apapun 

pasti sangat sulit diterapkan namun dalam mendidik anak penyelewengan dari 

bersikap adil adalah bukti bahwa adil bukanlah suatu sikap yang mudah 

diterapkan dan didapatkan secara naluri, disadari atau tidak orang tua terkadang 

lebih menyayangi salah satu anaknya dari yang lain. Lalu, apakah boleh 

penyelewengan dipraktikkan oleh orang tua untuk pilih kasih antara anak-

anaknya. dalam faktanya banyak orang tua yang dengan sadar atau tidak sadar 

melakukan pilih kasih dalam lingkungan keluarganya.  

Agama Islam sangat menekankan terkait pemahaman tentang fase-fase 

perkembangan anak baik fisik ataupun psikis mereka. Selain itu, agama Islam 

juga telah menjelaskan bahwa seorang anak adalah sebuah ‚fitrah‛ yang akan 

membawa potensi ke arah kebaikan, namun disisilain setiap orangtua juga 

diharapkan agar dapat memberikan tuntunan kepada setiap anak agar dapat 

memahami tugasnya sebagai Khalifatullah dan Abullah. Maka dapat dipahami 
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bahwa terdapat beban tugas kepada orang tua dalam mendidik serta memberikan 

lingkungan yang mendukung demi proses pembinaan anak kearah kebaikan.
5
 

Perilaku merupakan salah satu perilaku yang menyalahi hak-hak anak dan 

akan berpengaruh besar dalam tumbuh kembang seorang anak. Minimal ada 4 

dampak buruk bagi seorang anak korban diskriminasi orangtua menurut salah 

satu website kesehatan; Pertama, Stress dan tidak percaya diri. Kedua, 

Emisional. Ketiga, seorang anak korban diskriminasi orang tua akan tumbuh 

menjadi anak manja. Keempat, akan menimbulkan persaingan dan pertikaian 

antar saudara.
6
 

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk membahas 

tentang ‚Pilih Kasih terhadap Anak Persepektif Hadis (Kajian Ma‘a>ni al-H{adi>s\). 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah disusun, maka penulis dapat 

merumuskan beberapa masalah sebagai bahan kajian ini, antara lain sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana Kualitas Hadis Pilih Kasih Kepada Anak? 

2. Bagaimana Kandungan hadis tentang Pilih Kasih kepada Anak? 

3. Bagaimana Implementasi hadis Larangan Pilih Kasih kepada Anak? 

C. Pergertian Judul 

Judul skripsi yang penulis angkat adalah ‚Pilih Kasih Kepada Anak 

Perspektif Hadis Nabi saw (Kajian Ma‘a>ni al-H{adi>s\)‛, sebagai langkah awal 

untuk penelitian lebih lanjut dan untuk membahas skripsi agar tidak terjadi 

kesalahpahaman dalam penulisan ini maka penulis menguraikan pengertian judul 

sebagai berikut : 

                                                           
5 Jalaluddin, Psikologi Agama (Jakarta: Raja Grafindo Press, 2003), h. 63 
6 Halodoc, ‚Pilih Kasih Pada Anak, Apa Dampak Psikologisnya?‛, Artikel, (21 Februari 

2021). https://www.halodoc.com/artikel/pilih-kasih-pada-anak-apa-dampak-psikologisnya 
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1. Pilih Kasih Kepada Anak 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti pilih kasih adalah 

memihak. Arti lainnya dari pilih kasih adalah berat sebelah.
7
 Sedangkan ‚Anak‛ 

adalah manusia yang masih kecil, orang yang dilahirkan disuatu golongan atau 

keluarga, bagian kecil pada suatu benda.
8
 Dari beberapa term anak tersebut dapat 

dipahami ‚anak‛ adalah seseorang atau beberapa orang yang masih kecil atau 

hasil perkembang biakan dari suatu kelompok keluarga.  Maka dapat disimpulkan 

kata ‚Pilih Kasih Kepada Anak‛ sebagai suatu tindakan menitik beratkan suatu 

tindakan antara anak satu dengan lainnya. 

Memiliki buah hati berarti kita sebagai orangtua harus membagi kasih 

sayang secara merata. Jangan sampai ada anak yang merasa tersisihkan karena 

perlakuan orangtua yang berbeda. Sikap Orangtua yang pilih kasih juga akan 

berdampak tidak baik kepada anak, mereka akan cenderung memiliki sifat iri 

bahkan permusuhan. Hubungan kakak beradik jadi tidak baik, hilang rasa kasih 

dan sayang juga sulit menghormati orangtua. 

2. Perspektif Hadis 

Kata ‚Perspektif‛ dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah 

metode menggambarkan objek pada bidang yang dilihat secara tiga dimensi, 

posisi, opini.
9
 Sedangkan Hadis menurut pandangan ulama hadis adalah segala 

ucapan, perkataan, taqrir (pengakuan) Nabi Muhammad Saw.
10

 

                                                           
7 KBBI Online, https://kbbi.lektur.id/pilih-kasih (Diakses pada 17 Januari 2023 – 10.46 

Wita) 
8 KBBI Online, https://kbbi.web.id/anak (Diakses pada 17 Januari 2023 – 10.46 Wita) 

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

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2016-2019. 

10 Andi Rasdiyanah, La Ode Ismail Ahmad, dkk, Pengantar Dasar Ilmu Hadis, (Cet.I; 

Bantul: Semesta Aksara, 2021), h. 1. 

https://kbbi.lektur.id/pilih-kasih
https://kbbi.web.id/anak
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Adapun prespektif hadis dalam penelitian ini adalah upaya penggambaran 

mengenai tindakan Pilih Kasi kepada Anak dalam pandangan hadis Nabi Saw. 

3. Ma’a>nil al-Hadis 

Ma’anil al-Hadis adalah ilmu yang mempelajari tentang hal ihwal lafal dan 

makna yang ada pada berbagai matan hadis tergantung dengan kondisinya.
11

 

Maka, yang dimaksud dengan judul diatas adalah untuk menjelaskan 

pandangan Hadis tentang tindakan Pilih Kasi kepada Anak melalui pendekatan 

metode Ma’a>nil al-Hadis agar bisa menginterpretasikan Hadis tersebut dengan 

tepat. 

D. Kajian Pustaka 

Secara umum, kajian pustaka atau karya sebelumnya akan memotivasi 

calon peneliti untuk merujuk karya ini. Tentunya ada juga penelitian yang 

berkaitan dengan topik yang diteliti. Ini memungkinkan para peneliti untuk 

mengidentifikasi kemungkinan implikasi dan kontribusi ilmiah dari penelitian 

mereka dalam konteks waktu tertentu.  

Pertama, Jurnal berjudul ‘Peran Orangtua Dalam Pembentukan Karakter 

Anak’ yang ditulis oleh Nurun Najwa. (UIN Sunan Kali Jaga Yogyakarta) 

membahas tentang kesediaan menerima keberadaan anak sebagai kewajiban, 

termasuk bersikap adil kepada semua anak dengan memberikan kebutuhan 

materi, perhatian dan kasih sayang.
12

 

Kedua, Jurnal yang ditulis Oleh Azizah Maulina Erzad yang berjudul 

Peran orangtua mendidik anak sejak dini dilingkungan Keluarga. (STAIN Kudus, 

Jawa Tengah) Jurnal ini membahas tentang keadilan kepada semua anak, karena 

                                                           

11 Arifuddin Ahmad, Metodelogi Pemahaman Hadis: Kajian Ilmu Ma’ani al-Hadis (Cet. 

II; Makassar, Alauddin University Press, 2013), h. 6. 
12 Nurun Najwa ‚Peran Orangtua Dalam Pembentukan Karakter Anak‛ jurnal ‚(UIN 

Sunan Kali Jaga Yogyakarta); h.54  
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orang tua harus berlaku adil kepada semua ana, karena salah satu hak anak adalah 

tidak mengistimewakan salah satu di antara mereka dibandingkan saudara yang 

lain. Semenara itu, peneliti sedang membahas tentang Larangan Pilih Kasih 

Kepada Anak. 
13

 

Ketiga, Jurnal yang ditulis oleh Aswan Nasution Yang berjudul Jujur dan 

Adil. Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Al-Jami’atul Washilah Prov. Nusa 

Tenggara Barat. Jurnal Ini Membahas tentang keadilan Allah menjelaskan bahwa 

berbuat adil adalah lebih dekat dengan takwa. Berbuat adil sangatlah penting 

terutama kepada anak dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu 

kaum, mendorongmu untuk tidak berlaku adil. Berlaku adillah, karena adil itu 

lebih dekat kepada takwa.
14

   

Dari literatur di atas yang relevan dengan skripsi ini, masih berputar pada 

pembahasan umum mengenai peran orang tua terhadap anak. Namun, secara garis 

besar ada banyak konsep dalam mengasuh banyak anak yang memiliki beragam 

karakter yang berbeda-beda. 

Oleh karena itu, dapat diketahui fokus kajian skripsi ini yang 

memaparkan perbedaan dengan kajian terdahulu. Penelitian ini bersifat teoretis 

yang berkenaan dengan teori-teori. Penelitian ini berusaha mengkaji larangan 

pilih kasih kepada anak dengan menggunakan kritik hadis dan analisis. Perbedaan 

mencolok dari penelitian sebelumnya adalah penelitian ini memaparkan alasan-

alasan yang telah disyariatkan oleh agama. 

 

 

                                                           
13  Azizah Maulina Erzad ‚Peran orang tua mendidik anak sejak Dini dilingkungan 

Keluarga‛jurnal ‚(STAIN Kudus, Jawa Tengah); h.425  
14  Aswan Nasution ‚Jujur dan Adil.  Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Al-Jami'atul 

Washilah Prov.Nusa Tenggara Barat‛ jurnal‛ https://www.berbaginews.com/2020/12/06/jujur-

dan-adil/ diakses pada tanggal 16 November 2022 pukul 10.48 

https://www.berbaginews.com/2020/12/06/jujur-dan-adil/
https://www.berbaginews.com/2020/12/06/jujur-dan-adil/


 
 

8 
 

 

E. Metodologi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research) dengan 

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

bersifat kualitatif deskriptif dan bertumpuh pada kualitas data. 

2. Pendekatan Penelitian 

a. Pendekatan Ilmu Hadis 

Pendekatan Ilmu hadis yang dimaksud adalah pendekatan yang berdasar 

pada syarat diterima sebuah hadis. Langkah yang penulis lakukan yaitu dengan 

Pendekatan Ma‘anil al-Hadis melihat ketersambungan antar sanad hadis, para 

periwayat hadisnya bersifat ‘adl15
 dan d}abit, tidak terdapat syaz16

 dan ‘illat.17
 

Pendekatan Ma‘anil al-Hadis yang dimaksudkan adalah menjelaskan 

tentang hal ihwal lafal dan makna yang terdapat pada matan hadis sesuai dengan 

kondisinya sehingga mendapatkan pemahaman secara komperhensif. 

b. Pendekatan Ilmu Psikologi 

Ilmu Psikologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang 

kejiwaan manusia yang tercermin dalam prilaku dan sikap baik secara lahiriyah 

                                                           

15 Maksud dari keadilan perawi ialah perawi yang berperilaku adil/lurus dalam agama serta 

memenuhi kriteria seperti muslim, balig, berakal, selamat dari sebab-sebab kefasikan dan 

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

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

16 Menurut Imam al-Syafi>'i>, jika sebuah hadits diriwayatkan hanya oleh satu perawi s\iqah 

dan perawi s\iqah lainnya tidak meriwayatkan hadits tersebut, maka hadits tersebut tidak 

dinyatakan syuz\uz\. Sebuah hadits dikatakan mengandung syuz\uz\ hanya jika hadits yang 

diceritakan oleh seorang perawi pencari bertentangan dengan hadits yang diceritakan oleh banyak 

perawi yang juga s\iqah.. M. Syuhudi Ismail, Kaidah Kesahihan Sanad Hadis (Cet. IV; Jakarta: 

Bulan Bintang, 2014), h. 144. 

17  Makna ‚Illat‛ dalam hadits yang dikemukakan oleh Ibn al-S{alah} dan al-Nawawi, 

merupakan penyebab tersembunyi yang mempengaruhi kualitas hadis. Kehadirannya membuat 

hadis yang tampak shahih menjadi tidak autentik. M. Syuhudi Ismail, Kaidah Kesahihan Sanad 

Hadis, h. 152. 
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dan bathiniyah. Psikologi tidak terlepas dari peran serta manusia dalam mengatur 

emosi yang merupakan bagian dari kejiwaan manusia tersebut.  

Materi formal psikologi adalah jiwa manusia. Jiwa manusia bersifat 

abstrak dan tidak konkrit, karena itu untuk memenuhi unsur empiris psikologi 

sebagai ilmu pengetahuan, maka psikologi mempelajari gejala yang ditimbulkan 

oleh kejiwaan manusia yang tampak secara lahiriyah. Bathiniyah adalah bagian 

dari kejiwaan yang terdapat didalamnya rasa sedih, murka, kesal dan 

sebagainya.
18

 

3. Metode Pengumpulan dan Sumber Data 

Dalam mengumpulkan penulis melakukan penelusuran tentang hadis-

hadis tentang Perilaku Diskriminasi terhadap Anak atau hadis yang menjadi 

objek penelitian dengan melakukan takhri>j al-h}adi>s.
19

 Sumber data primer penulis 

berasal dari kitab-kitab hadis standar (kutub al-tis‘ah). Sedangkan sumber data 

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

                                                           
18 Khairul dkk, ‚Metode Pendekatan Psikologis dalam Studi Islam‛, Al-Mahyra, Vol 2 No 

1 (2021):h. 20. https://ejournal.stai-br.ac.id/index.php/AL-MAHYRA/article/view/61 (Diakses 

pada 17 Januari 2023 – 11.07 Wita) 

19  Menurut bahasa, kata takhri>j adalah bentuk masdar dari kata kharraja-yukharriju-

takhri>jan ( تخريجا-يخرج-خرج ), yang terdiri dari huruf kha, ra, dan jim, mempunyai dua makna dasar 

yaitu: al-nafa>z\ ‘an al-syai’ (َعنَالشئ  yang artinya menembus sesuatu dan ikhtila>f launain (النفاذ

 ,<yang artinya perbedaan dua warna. Abu> al-H{usain Ah}mad ibn Fa>ris ibn Zakariyya (اختلافَلونين)

Mu‘jam Maqa>yi>s al-Lugah, Juz 2, h. 175. Kata takhri>j memiliki makna memberitahukan dan 

mendidik atau bermakna memberikan warna berbeda. Muh}{ammad ibn Mukrim ibn Manz}u>r al-

Afrīqī, Lisān al-‘Arab, Juz 2, h. 249. Menurut Mah}mu>d al-T{ah}h}a>n, takhri>j pada dasarnya 

mempertemukan dua perkara yang berlawanan dalam satu bentuk. Mah}mu>d al-T}ah}h}a>n, Us}u>l al-

Takhri>j wa Dira>sah al-Asa>ni>d, (Cet. III; al-Riya>d}: Maktabah al-Ma’a>rif, 1417 H./1996 M), h. 7. 

Takhri>j H}}adi>s\ adalah usaha merujuk pada hadis-hadis dalam berbagai kitab hadits (sebagai 

sumber asli dan hadits terkait) baik dari segi materi atau isi (matan) maupun cara penyampaian 

(sanad), penelusuran atau penelusuran. ) dari hadits yang disajikan. M. Agus Solahudin dan Agus 

Suyadi, Ulumul Hadis (Cet. III; t.t: Pustaka Setia, 2017), h. 191. menurut Syuhudi Ismail bahwa 

takhri>j al-h}adi>s\ ialah penelusuran atau pencarian hadis pada berbagai kitab sebagai sumber asli 

dari hadis yang bersangkutan yang di dalam sumber itu dikemukakan secara lengkap matan dan 

sanad hadis yang bersangkutan. Muhammad Syuhudi Ismail, Metodologi Penelitian Hadis, h. 43. 

Namun defenisi yang paling sering digunakan adalah ‚Mengkaji dan melakukan ijtihad untuk 

membersihkan hadis dan menyandarkannya kepada mukharrij-nya dari kitab-kitab al-ja>mi’, al-

sunan dan al-musnad setelah melakukan penelitian dan pengkritikan terhadap keadaan hadis dan 

perawinya‛. Abd al-Rau>f al-Mana>wi>, Faid} al-Qadi>r Syarh} al-Ja>mi‘ al-S}agi>r, Juz I (Cet. I; Mesir: 

al-Maktabah al-Tija>riyah al-Kubra>, 1356 H), h. 17. 

https://ejournal.stai-br.ac.id/index.php/AL-MAHYRA/article/view/61
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skripsi, tesis, disertasi, jurnal ilmiah dan hasil penelitian lainnya yang terkait 

dengan objek kajian. Pada penelitian ini penulis menggunakan lima metode 

takhri>j yaitu: 

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

Jam‘ al-Jawa>mi‘ karya Imam Jala>l al-Di>n al-Suyu>ti>. 

Kitab jam‘ al-jawa>mi‘ atau kitab al-Ja>mi‘ al-Kabi>r ditulis oleh al-H}afi>z} 

Jala>l al-Di>n Abu>> al-Fad}l ‘Abd al-Rah}ma>n bin Abi> Bakr Muh}ammad al-Khud}airi> 

al-Suyu>t}i> al-Syafi>’i atau lebih dikenal dengan Imam al-Suyu>t}i>. Kitab ini 

diklasifikasikan dalam dua kelompok,
20

 yakni hadis perkataan (qauli>), dan hadis 

perbuatan (fi‘li>). Sistematika dalam penyusunan hadis-hadis perkataan sama 

dengan urutan huruf-huruf hijaiyah berdasar pada matannya. Adapun h}adis\ fi‘li> 

penyusunannya berdasarkan pada nama sahabat sebagai penerima hadis dari Nabi 

saw. Setelah ditemukan beberapa hadis yang dikehendaki, maka ditemukan kode-

kode
21

 yang merupakan tanda penyandaran terhadap hadis-hadis pada kitab 

sumbernya. 

                                                           

20 Abu Muh}ammad Mahdi Ibn ‘Abd al-Qadi>r Ibn ‘Abd al-Ha>di>, T{uruq Takhri>ji H{adi>s\ al-

Rasu>l Allah S{allalla>hu ‘Alaih wa Sallam (Cet. I; Beirut: Da>r al-I‘tis}a>m, 1994), h. 30. 

21 Kode-kode yang dimaksud sebagai berikut: 1) خ Imam Bukhari. 2) م Imam Muslim. 3) 

 al-H{akim  dengan penjelaan jika tidak dijadikan umum dalam ك (Ibnu H{ibban. 4 حب

Mustadraknya. 5) ض D{iya’ al-Maqdisi> dalam al-Mukhtarah. 6) د Abu Dau>d al-Sajistani.> 7) ت al-

Turmuz\i.> 8) ن al-Nasa’i>. 9) ه Ibnu Majah. 10) ط Abu Dau>d al-T{ayalisi.> 11) حم Ah}mad bin H{anbal. 

 (Abdul Razzaq. 14‘ عب (Abdullah bin Ah}mad bin H{anbal dalam Ziyadah al-Musnad. 13‘ عم (12

 .T{abrani> dalam al-S{agir طب (Abu Ya’la. 17 ع (Ibnu Abi Syaibah. 16 ش (S{aid bin Mans}ur. 15 ص

 ni> dengan{al-Daruqut قط (agir. 20}T{abrani> dalam al-S طص (T{abrani> dalam al-Ausat}. 19 طس (18

dijelaskan bila tidak dijadikan umum dalam Sunan. 21) حل Abu Na’im dalam al-H{ilyah. 22) ق al-

Baihaqi> dengan dijelaskan bila tidak dijadikan umum dalam Sunan. 23) هب al-Baihaqi> dalam 

Sya’bul Iman. 24) عق al-‘Aqili> dalam al-D{u’afa. 25) عد Ibnu ‘Adi> dalam al-Kamil. 26) خط al-

Khat}ib dengan dijelaskan bila tidak dijadikan umum dalam al-Tarikh. 27) كر Ibnu Asakir dalam 

Tarikhnya. Selanjutnya perbedaan antara kitab al-Jami’ al-S{agir dan al-Jami’ al-Kabir yaitu kode 

huruf Qaf ( ق ). Huruf Qaf dalam kitab al-Jami’ al-S{agir berarti Muttaqun ‘Alaihi, tetapi dalam 

kitab al-Jami’ al-Kabir berarti Imam al-Baihaqi. Lihat Abu Muh}ammad Mahdi Ibn ‘Abd al-Qadi>r 

Ibn ‘Abd al-Ha>di>, T{uruq Takhri>j H{adi>s\ al-Rasu>l Allah S{allalla>hu ‘Alaih wa Sallam, h. 32-33. 
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b. Takhri>j melalui kata kunci yang terdapat pada matan hadis dengan merujuk 

pada kitab al-Mu’jam al-Mufahras li AlFaz} al-H{adi>s\ al-Nabawi> karya A.J. 

Wensick. Kitab ini merujuk pada kutu>b a-tis’ah.
22

 

Cara ini bertumpu pada kosakata yang terdapat pada matan hadis, 

pelacakan pada kitab ini sangat efisien ketika menitikberatkan kosakata yang 

asing, namun di sisi lain pelacakan dapat dilakukan dengan menggunakan 

kosakata lainnya baik kata kerja ataupun benda.
23

 Kitab ini tersusun sesuai 

dengan urutan huruf mu‘jam sebagaimana ketika mencari kosakata dalam kamus 

Arab. 

Selain metode di atas, peneliti juga melakukan pelacakan hadis melalui 

aplikasi Maktabah Sya>milah (CD Room) untuk mempermudah proses penelitian 

ini. 

4. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

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

diindentifikasi. 

b. Selanjutnya melakukan i’tiba>r 24  terhadap sanad
25

 agar dapat menentukan 

sya>hid dan muta>bi‘ dengan membuat skema sanadnya. 

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

                                                           

22 Kutub al-tis‘ah yaitu:1) S{ah}i>h} al-Bukha>ri>, 2) S{ah}i>h Muslim, 3) Sunan al-Turmiz\i>, 4) 

Sunan Abu> Da>wud, 5) Sunan al-Nasa>’i>, 6) Sunan Ibnu Ma>jah}, 7) Sunan al-Da>rimi>, 8) Muwat}t}a’ 

Imam Ma>lik, dan 9) Musnad Ah}mad ibn H{anbal. 

23 Abu Muh}ammad Mahdi Ibn ‘Abd al-Qadi>r Ibn ‘Abd al-Ha>di>, T{uruq Takhri>ji H{adi>s\ al-

Rasu>l Allah S{allalla>hu ‘Alaih wa Sallam, h. 60-61. 

24 Proses observasi atau penyelidikan terhadap beberapa jalur isna>d yang diduga sendirian 

(fard), untuk mengetahui apakah ada orang lain yang meriwayatkan hadis atau tidak, sehingga 

nantinya diketahui apakah hadis tersebut mempunyai muta>bi‘ atau sya>hid (penguat atau 

pendukung) atau tidak. M. Mashuri Mochtar, Kamus Istilah Hadis (Cet. I; Pasuruan: Pustaka 

Sidogiri, 1435 H), h. 80. 

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

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

(Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009), h. 147. 
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d. Melakukan kritik terhadap matan hadis pada setiap lafal hadis yang 

diriwayatkan, agar dapat mengetahui terjadinya ziyadah,26 dan inqila>b,
27

 Hal 

ini juga bertujuan untuk mengetahui terjadinya periwatan secara lafal 

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

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

menggunakan teknik interpretasi. Teknik interpretasi yang dapat digunakan 

dalam penelitian ini adalah: 

1) Interpretasi Tekstual 

Interpretasi tekstual adalah suatu pendekatan dalam memahami hadis 

dengan mengacu pada teksnya semata, baik periwayatannya secara lafal maupun 

yang secara makna dan/atau memperhatikan pada bentuk dan cakupan makna. 

Pendekatan ini cenderung tidak memperhatikan latar belakang peristiwa hadis 

serta dalil-dalil lainnya.
28

 

2) Interpretasi Kontekstual 

Interpretasi Kontekstual berarti metode dalam memahami matan hadis 

dengan pendekatan asbab al-wurud (konteks tempat Rasul; pelaku sejarah, 

peristiwa sejarah, waktu, tempat dan/atau bentuk peristiwa) dan ditarik dalam 

konteks kekinian.
29

 

3) Interpretasi Intertekstual 

Interpretasi intertekstual diartikan sebagai interpretasi atau  cara 

memahami matan suatu hadis dengan memperhatikan pengelompokan terhadap 

                                                           

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

Istilah Hadis, h. 173. 

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

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

Kamus Istilah Hadis, h. 307. 

28 Arifuddin Ahmad, Metodologi Pemahaman Hadis; Kajian Ilmu Ma’ani al-Hadis, h. 19. 

29 Arifuddin Ahmad, Metodologi Pemahaman Hadis; Kajian Ilmu Ma’ani al-Hadis, h. 117. 
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hadis yang bersangkutan, serta hadis lain (tanawwu’) dan ayat-ayat dari al-

Qur’an yang memiliki keterkaitan dengannya.
30

 

Teknik pengolahan data yang penulis gumakan adalah metode deduktif 

yaitu, proses berpikir atau menalar untuk menarik kesimpulan yang dimulai dari 

kaidah bersifat umum ke yang khusus. Dalam pengertian yang lebih sederhana 

deduktif adalah berpikir dari yang umum ke yang khusus.
31

 

F. Tujuan dan Kegunaan 

1. Tujuan penelitian yaitu : 

a. Untuk mengetahui kualitas hadis Pilih Kasih Kepada Anak. 

b. Untuk mengetahui kandungan hadis Pilih Kasih Kepada Anak. 

c. Untuk mengetahui bagaimana implikasi hadis tentang Pilih Kasih 

Kepada Anak. 

2. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah 

sebagai berikut: 

a. Kegunaan ilmiah : 

Diharapkan mampu memperluas wawasan intelektual dan 

membuka khazanah pengetahuan tentang pribadi Nabi saw. utamanya 

terkait dengan kebiasaan yang tidak baik dan dilarang khususnya 

kebiasaan pilih kasih terhadap anak. 

b. Kegunaan praktis 

Mengetahui pandangan hadis Nabi saw. tentang larangan Pilih 

Kasih akepada Anak.dan juga menjadi motivasi bagi umat secara 

                                                           

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

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

Manajemen Pendidikan Islam, 2017), h. 10. 
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umum dan umat muslim secara khusus agar tidak sering untuk pilih 

kasih terhadap anak. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Konsep Keadilan dalam Islam 

Ketika membahas tentang ketertiban, maka hal tersebut tidak terlepas 

dari sesuatu yang setimpal, seimbang, serta kesepadanan bagi tiap-tiap individu. 

Segala kejadian yang terjadi pada dasarnya memiliki maksud yang lebih besar 

serta berkembang dengan berlandaskan spiritual dalam rangka kembali kepada 

Tuhan. Terdapat keadilan yang bersifat universal bagi seluruh manusia. Segala 

sesuatu yang mengatas namakan keadilan baik itu lembaga hukum, konstitusi, 

mahkama agung, atau sistem keadilan buatan manusia lainnya tidak dapat 

menandingi atau minimal sepadan dengan konsep keadilan tersebut.
32

 

Keadilan adalah salah satu tindakan yang harus dijunjung tinggi, Allah 

sendiri memiliki sifat Maha Adil (al-‘adlu) yang perlu untuk diterapkan oleh 

setiap hamba-Nya, demikian pandangan dalam Islam. Manusia secara 

keseluruhan sangat mendamba-dambakan keadilan dalam lingkup sosial yang 

juga merupakan cita-cita luhur. Bahkan ketika merilik setiap negara, dalam 

tujuan pendiriannya selalu melibatkan maksud untuk menegakkan serta 

menjunjung tinggi keadilan
33

. Hal tersebut terjadi karena setiap manusia 

menginginkan untuk mendapatkan hak-haknya sebagai manusia yakni dengan 

mendapatkan segala kebutuhan-kebutuhannya yakni jaminan keselamatan agama, 

keselamatan pribadi, keselamatan akan, harta, keturunan.
34

 

                                                           
32 Saiyad Fareed Ahmad, Lima Tantangan Abadi Terhadap Agama dan Jawaban Islam 

Terhadapnya, diterjemahkan dari God, Islam, Ethics, and the Skeptic Mind: A Study on Faith, 
Religios Diversity, Ethics, and The Problem of Evil, (Bandung: Mizan Pustaka, 2008), h. 151 

33 Beberapa konsep keadilan dapat dilihat dalam beberapa ayat al-Qur’an seperti, QS. al-

A‘raf ayat 96, QS. al-Maidah ayat 8, QS. al-Nisa’ ayat 58, QS. al-Isra’ ayat 16, QS. al-Naml ayat 

52. 
34 Didin Hafidhuddin, Agar Layar Tetap Terkembang: Upaya Menyelamatkan Umat, 

(Jakarta: Gema Insani Press, 2006), h. 249 
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Adapun terkait defenisi keadilan, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

kata tersebut dapat dimaknai sebagai; 1. Tidak berat sebelah/memihak; 2. Berada 

pada posisi kebenaran; serta 3. Sewajarnya/tidak asal-asalan/ sewenang-

wenang.
35

 Sedangkan kata ‘adil’ dalam pola bahasa Inggris sepadan dengan kata 

justice yang bermakna bersikap proporsional (memposisikan sesuatu pada 

tempatnya).
36

 Maka dapat dipahami bahwa adil itu tidak selalu bermakna sama, 

namun juga pemberian hak-hak orang lain yang sesuai dengan fungsi dan 

perannya. 

Kata al-‘adl dijelaskan dalam kitab Maqa>yi>s al-Lug}ah merupakan kata 

yang tersusun dari huruf ‘ai>n, da>l, dan lam. Susunan huruf-huruf tersebut secara 

umum merujuk kepada dua makna pokok yang bertentangan, yakni al-istiwa>’ 

(keadaan lurus atau sama), hal tersebut sebagaimana dalam QS. al-Nisa’/4:129: 

ٕۡ حَسَصۡخىُۡۖۡ  نَ َٔ ٍَ ٱنُِّسَاءِٓ  ۡٛ اْ أٌَ حعَۡدِنُٕاْ بَ ٕٓ نٍَ حسَۡخطَِٛعُ َٔ... 

Terjemahnya; 

‚Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu), 
walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian‛. Dan al wija>’ (keadaan 
menyimpang atau sewenang-wenang)‛

37
  

 Dan firman-Nya dalam QS. al-An‘a>m/6:150: 

...  ٌَ ِٓىۡ ٚعَۡدِنُٕ ْىُ بِسَبِّ َٔ ٌَ بٱِلۡۡٓخِسَةِ  ٍَ لََ ٚؤُۡيُُِٕ ٱنهرِٚ َٔ 

Terjemahnya; 

‚Dan orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, sedang 
mereka mempersekutukan tuhan mereka.‛

38
 

Makna pertama kata al-‘adl yakni ‚menetapkan sesuatu dengan jujur dan 

benar‛ dan makna kedua kata al-‘idl yakni ‚perumpamaan sesuatu‛.
39

 Selain itu, 

                                                           
35 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

(Cet.X; Jakarta: Balai Pustaka,1999) h. 7. 
36  Attabik Ali, Kamus Inggris Indonesia Arab (Yogyakarta: Multi Karya 

Grafika, 2003), h. 690. 
37 Al-Ra>ghib al-As{faha>ni>, Mu’jam Mufrada>t Alfaz{ al-Qur’an, (Bairut:Da>r al-

fikr, t.th) h. 336 
38 Al-Ra>ghib al-As{faha>ni>, Mu’jam Mufrada>t fi Gari>b al-Qur’an, (al-Qa>hirah-

Mishr: al-Maktabah al-Taufiqiyyah, 2002) h. 329-330 



 
 

17 
 

kata tersebut juga bermakna suatu kondisi jiwa seseorang yang dengannya 

membuat prilakunya jujur serta bersifat proporsional.
40

 Seseorang yang memiliki 

sifat adil akan tidak terpengaruh oleh hawa nafsunya, sehingga membuat segala 

tindakan yang dilakukan tidak menyimpang dari syariat atau hukum. Maka dapat 

dipahami bahwa kata al-adl bermakna menetapkan suatu hukum dengan 

kejujuran dan keadilan, dan juga berarti usaha dalam mempertahankan 

kebenaran. Lawan al-‘adl adalah al-z}ilm (ketidak adilan/kezaliman), melakukan 

sesuatu dengan sewenan-wenang, atau menyimpang dari jalan yang dituju, serta 

mengabaikan batasan-batasan yang telah ditetapkan, perbuatan aniaya dan 

lainnya.
41

 

Secara istilah, keadilan adalah sebuah prinsip-prinsip dalam segala 

kebajikan,
42

 yaitu dengan menyerahkan hak-hak orang lain sesuai dengan 

kondisinya; menyikapi setiap orang tanpa perbedaan (perilaku penyetaraan 

kepada setiap orang yang memiliki hak yang sama: kemampuan, tugas, dan 

fungsi yang sama, bukan kesamaan dalam makna perilaku mutlak sama antar 

setiap orang dengan tidak mempertimbangkan perbedaan kemampuan, tugas dan 

fungsi antara seseorang dengan lainnya).
43

 Penegakan kesetaraan antara hak 

dengan kewajiban, dan menyeimbangkan antara yang diterima dengan keperluan 

dan kegunaan. Adapun perbedaan defenisi tersebut dengan para filosof yakni para 

                                                                                                                                                                
39 Ah}mad bin Fa>ris bin Zakariyya>’ al-Quzaini> al-Ra>zi>, Mu‘jam Maqa>yi>s al-Lugah, Juz 4 

(t.c;t.t: Da>r al-Fikr, 1979 M/1399 H), h. 246. 
40 Ibnu Manzu>r al-Ans{ari>, Lisa>n al-Arab, Juz 13 (Mesir: al-Da>r al-Mis{riyyah li al-Ta’lif 

wa alTarjamah, t.th), h 45.   
41 Ibnu Manzu>r al-Ans{ari>, Lisa>n al-Arab, Juz 13, h. 45. 
42 J.H. Rapar, Filsafat Politik Plato (Cet. II; Jakarta: CV. Rajaw Alu Press, 1991), h.76 
43  Nurcholis Madjid, Islam Doktrin dan Peradaban : Sebuah Telaah Kritis tentang 

Masalah Keimanan, Kemanusiaan, dan kemodernan (Cet.I; Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 

1992), h. 509 
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ulama bukan hanya sebatas melihat keadilan sebagai suatu landasan prinsip 

moral namun juga memperhatikan prinsip-prinsip kreatif konstruktif.
44

 

Berikut beberapa defenisi keadilan:
45

 

a. Menurut W.J.S Poerwadamint: ‚Keadilan bermakna tidak berat 

sebelah, sepatutnya, tidak melakukan sesuatu sewenang-wenang. 

b. Menurut Frans Magnis Suseno sebagaimana dalam karya bukunya 

‚Etika Politik‛ yakni mendefenisikan keadilan sebagai kondisi dimana 

memperlakukan setiap orang secara sama. 

c. Menurut John Rawls: Keadilan pada dasarnya adalah sebuah prinsip 

dari kebijakan yang bersifat rasional yang diterapkan untuk konsepsi 

jumlah dari kesejahteraan setiap kelompok dalam masyarakat. 

Al-Khattab al-Baghdadi seperti yang dikutip oleh Shubhi 

Shalehmenjelaskan bahwa adil adalah yang tahu melaksanakan kewajibannya 

dari segala yang diperintahkan padanya, dapat menjaga diri dari larangan-

larangan, menjauh dari kejahatan, mengutamakan kebenaran dan kewajiban 

dalam segala tindakan dan pergaulannya, serta menjaga perkataan yang bisa 

merugikan agama dan merusak kepribadian.
46

 

Sayyid Quthb sebagaimana yang dikutip oleh Ali nurdin , memberikan 

penekanan makna al-‘adl sebagai persamaan yang merupakan asas kemanusiaan 

yang dimiliki oleh setiap orang. Keadilan bagi Sayyid Quthb adalah bersifat 

                                                           
44 Mardan, Wawasan al-Qur’an tentang Keadilan (Cet.I; Makassar: Alauddin University 

Press, 2013)h. 42 
45 Afifa Rangkuti, ‚Konsep Keadilan Dalam Perspektif Islam‛, Tazkiya, Vol 6 No 1 

(2017):h. 4. DOI: http://dx.doi.org/10.30829/taz.v6i1.141. Lihat juga, Muhammad Helmi, 

‚Konsep Keadilan Dalam Filsafat Hukum dan Filsafat Hukum Islam‛, Mazahib:Jurnal pemikiran 
Hukum Islam, Vol 16 No 2 (2015):h. 138.  (Diakses pada 18 Januari 2023 – 01.17 Wita) 

46 Shubhi Shalih, Ulum al-Hadis\ Mus}t}alahuh, diterjemahkan oleh tim Pustaka Firdaus 

dengan judul Membahas ilmu Hadis (Cet.IV; Jakarta: Pustaka Firdaus,2000)h.117 

http://dx.doi.org/10.30829/taz.v6i1.141
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terbuka, tidak khusus untuk golongan tertentu, sekalipun umpamanya yang 

menetapkan keadilan itu muslim untuk orang non muslim.
47

 

Al-Maragi dalam menanggapi konsep keadilan memiliki pandangan yang 

lain yakni tidak terlalu menitik beratkan pada aspek persamaan hak, namun 

penekanannya pada aspek pemenuhan hak-hak yang merupakan milik setiap 

orang. Konsep keadilan perspektif al-Maragi ini mengarah kepada hakikat kata 

al-Qist} .48
 

Berdasarkan uraian di atas, berbagai macam kalimat dalam 

mendefenisikan kata ‘adil’ dengan tolak ukur dan penekanan yang berbeda beda 

namun secara umum keadilan merupakan tindakan pemenuhan hak-hak setiap 

insan dengan mempertimbangkannya secara proporsional dalam rangka 

menciptakan persamaan dikalangan manusia dan pelanggaran atas keadilan 

tersebut merupakan sebuah bentuk kezaliman. 

Keadilan dalam term-term bahasa al-Qur’an disebutkan dengan berbagai 

bentuk, penggunaan kata tersebut dalam al-Qur’an sebanyak 29 kali.
49

 Adil 

adalah salah satu dari nilai-nilai asasi kemanusiaan yang tertuang dalam al-

Qur’an dan dijadikan sebagai pilar dalam menahkodai kehidupan didunia ini, baik 

dalam hidup pribadi, rumah tangga (QS. an-Nisa> [4]: 3 dan 129), masyarakat 

(QS. al-Baqarah [2]: 143), bahkan kehidupan bernegara (QS.an-Nisa> [4]: 58).
50

 

 

                                                           
47 Ali Nurdin, Quranic Society, Menelusuri Konsep Masyarakat Ideal dalam al-Qur’an, 

(Jakarta: Erlangga, 2006)h. 247-248. 
48 Abd. Muin Salim, Fiqhi Siyasah: Konsepsi Kekuasaan Politik dalam al-Qur'an (Cet. I; 

Jakarta: PT. RajaGrafindo, 1995), h. 211. 
49  Muahammad Fu’ad ‘Abd al-Ba>qiy, al-Mu’jam al-Mufahras li Alfa>zh al-qur’an al-

Kari>m (Cet.II; Bairut : Da>r al-Fikr, 1981) h.448-449. 
50 Achmad Abubakar, Wajah ham dalam cermin al-Qur’an, Respon al-Qur’an terhadap 

Nilai-Nilai Dasar Kemanusiaan, (Cet.I; Makassar: 2011), h. 164-165. 
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B. Hak-hak Anak dalam Islam 

Kata ‚hak‛ secara umum dapat dipahami sebagai sesuatu yang harusnya 

didapatkan atau diperoleh dalam setiap individu. Antonim dari kata tersebut 

adalah ‚kewajiban‛ yakni tindakan atau sesuatu yang harus diberikan oleh 

seseorang kepada orang lain. 

Jadi maksud dari hak anak adalah segala hal, baik terkait sesuatu bersifat 

konkrit ataupun abstrak yang seharusnya diperoleh oleh seorang anak dari orang 

tua masing-masing ataupun walinya. 

Segala yang menjadi hak anak secara otomatis merupakan kewajiban 

orang tua atau walinya. Proses pemenuhan hak-hak anak adalah bagian kecil dari 

usaha dalam memenuhi hak-hak asasi manusia. Islam memandang hak asasi anak 

adalah amanah dari Allah swt. yang perku dijamin, dilindungi, serta dipenuhi 

oleh setiap orang tua, keluarga, kalangan masyarakat, pemerintah dan negara.
51

 

Hal tersebut berarti bahwa hak anak seyogyanya wajib dipenuhi dengan 

kompleks dan tidak hanya menjadi tanggungan orang tua namun menjadi 

tanggung jawab segala aspek lingkungan masyarakat yang berada pada 

lingkungan seorang anak. 

Islam mengajarkan tentang lima hak asasi yang sering disebut dengan 

maqahid al-syari’ah, diantaranya hifz al-din (memelihara agama), hifz al-nafs 

(memelihara jiwa), hifz al-nasl (memelihara kehormatan dan nasab), hifz al-‘aql 

(pemeliharaan akal), dan hifz al-mal (memelihara harta). 

                                                           
51 Ibnu Anshori, Perlindungan Anak Dalam Agama Islam, (Jakarta Pusat: KPAI, 2006), 

h. 45. 
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Adapun penjelasannya dalam konteks pemeliharaan anak adalah sebagai 

berikut;
52

 

1. Hifz al-Din (Hak Pemeliharaan Agama) 

Ketika seorang anak baru lahir maka secara otomatis beban atas 

pemeliharaan agamanya berada ditangan orang tua masing-masing. Seorang anak 

akan pasti mengikuti agama yang dipeluk oleh kedua orang tuanya ketika baru 

lahir, sampai kemudian ketika anak tersebut merasa berhak untuk memilih agama 

yang cocok baginya. Rasulullah saw. bersabda; 

حََْنِ، غَنْ ٱَبِِ ىُرٍَْ حَدَّ  ، غَنْ ٱَبِِ سَومََةَ جْنِ غَحْدِ امرَّ ىْريِِّ جنَاَ اجْنُ ٱَبِِ ذِئةٍْ، غَنِ امزُّ رَةَ جنَاَ ٱدَٓمُ، حَدَّ

 : َ وِ وَسَََّّ َْ َ ُ غَنْوُ، كاَلَ: كاَلَ امنَّبُِِّ صَلَّّ اُلله ػوَ بتَوََاهُ كُُُّ مَوْموُدٍ ًوُلََُ ػلََّ امفِعْرَةِ، فَ »رَضَِِ اللََّّ

يمةََ ىَلْ حرََى فِيهاَ خَدْػاَ يمةَِ ثنُتْجَُ اهبََِ سَاهِوِ، كََثَلَِ اهبََِ اهِوِ، ٱَوْ ًمَُجِّ َ دَاهِوِ، ٱَوْ ًنُصَِّّ «ءَ يُُوَِّ
53َ

Artinya; 

Telah menceritakan kepada kami Adam telah menceritakan kepada 
kami Ibnu Abu Dza'bi dari Az Zuhriy dari Abu Salamah bin 
'Abdurrahman dari Abu Hurairah radliyallahu 'anhu berkata: Nabi 
shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: ‚Setiap anak dilahirkan dalam 
keadaan fithrah. Kemudian kedua orang tuanyalah yang akan 
menjadikan anak itu menjadi Yahudi, Nashrani atau Majusi 
sebagaimana binatang ternak yang melahirkan binatang ternak dengan 
sempurna. Apakah kalian melihat ada cacat padanya?‛ 

Berdasarkan hadis tersebut, secara umum menjelaskan posisi orang tua 

yang merupakan pengaruh pokok dalam menentukan baik buruknya agama dan 

perilaku seorang anak. Ketika kedua orang tua dalam lingkup keluarga sangat 

ketat dan taat terhadap agama Allah, serta memgang teguh prinsip-prinsip akhlak 

yang baik, maka anak akan tumbuh pada lingkungan agama yang baik tersebut 

                                                           
52 Sri Muliani, ‚Hak-Hak Anak dalam Perspektif Islam‛, SYARIAH:Journal Of Islamic 

Law, Vol 3 No 1 (2021);h. 22-29. http://dx.doi.org/10.55721/sy.v3i1.222 (Diakses pada 21 

Januari 2023 – 18.31 Wita). 

53  Muh}ammad bin Isma>‘i>l Abu> ‘Abdilla>h al-Bukha>ri> al-Ja’fi>, al-Ja>mi‘ al-Musnad al-

S}ah}i>h} al-Mukhtas{ar min Umu>r Rasu>lulla>h S{alla>llah ‘Alah wa Sallam wa Sunnatih – S{ah}i>h} al-

Bukha>ri>, Juz 2 (Cet. I; t.t: Da>r T{auq al-Naja>h, 1422 H), h. 100. 
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dan berpengaruh pada perilakunya pula. Sedangkan ketika orang tua pada 

dasarnya tidak memegang teguh keagamaan dalam rumah tangganya maka 

seorang anak juga akan terpengaruh dengan lingkungan tersebut.
54

 

Proses pemenuhan hak agama bagi anak pertama kali harus dilakukan 

oleh kedua orang tua utamanya seorang ibu sebagai sosok yang mengandung, 

melahirkan dan membesarkan anak serta al-madrasatul ula (sekolah pertama) 

seorang anak. Proses binaan terhadap keagamaan seorang anak dilakukan pada 

awal periode kehidupan yakni saat dikandungan. Proses tersebut dilakukan 

dengan membiasakan anak untuk mendengar kalimat kalimat baik seperti ayat-

ayat al-Qur’an, shalawat, dzikir dan lainnya. Ketika lahir orang tua selanjutnya 

melakukan pembinaan agama yaitu menanamkan nilai-nilai akidah dengan 

langkah awal mengumandangkan azan dan iqamah di telinga anak yang baru 

dilahirkan. Rasulullah bersabda; 

دِ اِلله جْنِ ٱَبِِ رَافِعٍ، غَ  َْ دِ اِلله، غَنْ غُحَ َْ جنَاَ سُفِْاَنُ، غَنْ ػاَصِِِ جْنِ غُحَ جنَاَ وَنَِعٌ، كاَلَ: حَدَّ نْ حَدَّ

ثوُْ فاَظِمَةُ "ٱَتَِوِ، " ٱَنَّ امنَّ  نَ فِِ ٱُذُنِ امحَْسَنِ جْنِ ػلٍَِّ حِيَْ وَلَََ َ ٱَذَّ وِ وَسَََّّ َْ َ بَِِّ صَلَّّ اُلله ػوَ
55 

Artinya; 

Telah menceritakan kepada kami Waki 'dia berkata: telah 

menceritakan kepada kami Sufyan dari  ' Ashim bin 'Ubaidullah dari 

'Ubaidullah bin Abu Rafi 'dari dari ayahnya ,bahwa Nabi shallallahu 

'alaihi wa sallam mengumandangkan adzan pada telinga Hasan bin 'Ali 

ketika Fatimah melahirkannya". 

Hadis di atas merupakan penegasan kepada setiap orang tua tentang 

pentingnya pembinaan pendidikan tauhid anak sejak awal dilahirkan. Tindakan 

baik yang selalu diberikan sedari dini akan membawa sebuah kebiasaan baik pula 

                                                           
54 Ibnu Anshori, Perlindungan Anak Dalam Agama Islam, (Jakarta Pusat: KPAI, 2006), 

h. 47 
55 Ah}mad bin Muh}ammad bin H}anbal bin Hila>l bin Asad al-Syaiba>ni> Abu> ‘Abdillah, Al-

Musnad li Ima>m Ah}mad bin H}anbal, Juz 45, (Cet` I; Kairo: Da>r al-H}adi>s\, 1416 H/1995 M), h. 166. 
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hingga anak mencapai kedewasaan. Bahkan dalam suatu riwayat, Rasulullah 

menanjurkan orang tua yang memiliki anak ketika tidak ingin melaksanakan 

ketaatan dalam agama untuk ditegur dan ketika masih seperti itu maka langkah 

selanjutnya adalah diberikan pukulan. 

2. Hifz al-nasl (Pemeliharaan Nasab/keturunan) 

Salah satu bentuk dari hak pemeliharaan nasab dalam Islam dapat dilihat 

dalam konsep pemeliharaan atas kehormatan.
56

 Kehormatan anak dapat 

diwujudkan dengan pengakuan atas jati dirinya sebagai anak dari orang tua 

kandungnya. 

Oleh karena itu dalam Islam pengangkatan seorang anak tidak boleh 

sampai menyebabkan anak tersebut menghilangkan asal-usul keturunannya. 

Allah menegaskan dalam Q.S. al-Ahzab/33:5: 

 ِِۚ َٕ أقَۡسَطُ عُِدَ ٱللَّه ىۡ ُْ ِٓ  ...ٱدۡعُْٕىُۡ لِۡٓباَئِٓ

Terjemahnya; 

Panggilah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak 
mereka… 

Dari ayat di atas dapat dipahami terkait hal-hal yang meliputi hak 

pemeliharaan nasab anak dalam pandanga  Islam. Pertama, untuk menjaga hak 

dan martabat seorang anak maka nama bapak kandungan tidak diperbolehkan 

untuk diganti dengan nama orang lain walaupun telah menjadi anak angkat. 

Kedua, untuk mempertahankan hak dan kehormatan seorang anak dan memiliki 

kaitan dengan kejiwaan anak, karena apabila seorang anak diketahui oleh banyak 

orang sebagai orang uang tidak mempunyai bapak, maka masalah besar akan 

                                                           
56 Ibnu Anshori, Perlindungan Anak Dalam Agama Islam, h. 53. 
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menimpanya terutama dalam pertumbuhan kepribadiannya. Selain itu, hal ini 

sangat berkaitan erat tentang konsep muharramat yakni aturan terkait wanita-

wanita yang tidak diperbolehkan untuk dinikahi. Apabila seorang anak tidak 

dapat diketahui asal muasalnya, maka ditahutkan akan bermasalah dengan 

muharramat. Berdasarkan hal itu maka pemberian akta kelahiran merupakan 

kewajiban demi kepentingan masa depan anak.
57

 

3. Hifz al-Nafs (Pemeliharaan Jiwa)\ 

Pemeliharaan jiwa seorang anak merupakan salah satu aspek yang sangat 

penting untuk diperhatikan baik kesehatan fisik ataupun psikisnya agar dapat 

tumbuh sebagai manusia yang normal, dan tidak terjangkit penyakit fisik 

ataupun mental. Langkah dalam mewujudkannya dimulai saat seorang anak 

masih dalam kandungan. Utamanya seorang ibu ketika mengandungnya. 

Asupan gizi dan vitamin yang memadai merupakan salah satu langkah 

awal untuk memberikan hak pemeliharaan kesehatan seorang anak sejak dalam 

kandungan. Selain dari pemenuhan gizi dan vitamiin yang cukup, salah satu 

kewajiban orang tua saat anaknya masih dalam kandungan adalah menghindari 

kekerasan kepada anak. Karena hal tersebut juga sangat berpengaruh bagi 

tumbuh kembang anak.
58

 

Islam dalam memperhatikan kesehatan anak tidak hanya ketika ia masih 

dalam kandungan, melainkan juga diperhatikan ketika telah lahir. Pemeliharaan 

kesehatan setelah dilairkan diperlukan untuk tumbuh kembang anak serta 

mencegah dari segala macam penyakit yang dapat dengan mudah 
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menjangkitinya. Upaya yang dilakukan seperti melakukan penyusuan secara 

intensif, khitan, imunisasi dan sebagainya. 

Memberikan asupan ASI kepada seorang anak merupakan kewajiban 

seorang ibu. Demikian langkah awal ketika seorang anak dilahirkan. Karena ASI 

(Air Susu Ibu) memiliki kandungan yang diperlukan oleh si bayi dalam 

pertumbuhan badan dan otaknya. Allah swt. berfirman dalam QS. al-

Baqarah/2:233: 

نُ  ٕۡ ًَ عَهَٗ ٱنۡ َٔ  
ضَاعَتَِۚ ٍۡ أزََادَ أٌَ ٚخُىِه ٱنسه ًَ ٍِۖۡ نِ ۡٛ ٍِ كَايِهَ ۡٛ نَ ٕۡ هٍ حَ دَُْ

نََٰ ۡٔ ٍَ أَ ثُ ٚسُۡضِعۡ ندََِٰ ََٰٕ ٱنۡ َٔ ٕدِ نَُّۥ ۞

 َٔ ندَِْاَ  َٕ  بِ
نِدَةُُۢ ََٰٔ سۡعَٓاَِۚ لََ حضَُازٓه  ُٔ عۡسُٔفِِۚ لََ حكَُههفُ َفَۡسٌ إلَِه  ًَ هٍ بٱِنۡ حُُٓ َٕ كِسۡ َٔ هٍ  ُۥ زِشۡقُُٓ نُٕدٞ نهّ ٕۡ لََ يَ

زٖ فلَََ جُُاَحَ عَهَ  ُٔ حشََا َٔ ا  ًَ ُٓ ُۡ ٌۡ أزََادَا فصَِالَا عٍَ حسََاضٖ يِّ ِ نكََِۗ فئَ
ازِدِ يِثۡمُ ذََٰ َٕ عَهَٗ ٱنۡ َٔ ِِِۦۚ  ندَِ َٕ اَۗ بِ ًَ ِٓ ۡٛ

آ  خىُ يه ًۡ كُىۡ إذَِا سَهه ۡٛ دَكُىۡ فلَََ جُُاَحَ عَهَ
نََٰ ۡٔ اْ أَ ٕٓ ٌۡ أزََدحُّىۡ أٌَ حسَۡخسَۡضِعُ إِ َٔ  َ ٱحهقُٕاْ ٱللَّه َٔ عۡسُٔفَِۗ  ًَ خىُ بٱِنۡ ۡٛ ءَاحَ

ٌَ بصَِٛسٞ   هُٕ ًَ ا حعَۡ ًَ َ بِ هٌ ٱللَّه اْ أَ ٕٓ ًُ ٱعۡهَ َٔ 

Terjemahnya; 

‚Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, 
Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah 
memberi makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. 
Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. 
Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan 
seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. 
Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan 
keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. 
dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada 
dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang 
patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah 
Maha melihat apa yang kamu kerjakan‛ 

Dari ayat tersebut dapat diketahui dengan jelas bahwa Islam sangat 

peduli dan melindungi kesehatan anak dengan mengajarkan para ibu untuk 

memberikan ASI kepada anaknya yang dianjurkan menyempurnakan selama dua 

tahun. Bahkan begitu pentingnya ASI bagi kesehatan seorang bayi, Islam 

memperbolehkan bagi seorang yang tidak mampu memberikan ASI kepada 
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anaknya untuk menyusukan anaknya kepada wanita lain yang mampu. Dalam 

Islam praktek ini telah banyak terjadi di masyarakat dimana seoang ibu 

menyusukan anaknya kepada wanita lain yang rela dan mampu memberikan ASI 

bagi anaknya. Bahkan Nabi Muhammad saw disusui oleh seorang wanita 

bernama Halimah Al Sa’diyyah ketika beliau masih bayi. 

Selain penyusuan, upaya pemeliharaan kesehatan bagi anak dalam Islam 

yang lain adalah khitan yang berarti memotong kulit yang menutupi kelamin. 

Khitan mengandung hikmah religius dan kesehatan. Hikmah religius 

sebagaimana diungkapkan oleh para ulama adalah sebagai media kesempurnaan 

agama pembeda kaum muslimin dengan pengikut agama lainnya, keindahan dan 

menstabilkan syahwat. Hikmah kesehatan menurut Shabri Al-Qabani dalam 

bukunya Hayatuna Al-Jinsiyyah bahwa khitan mempunyai beberapa dampak 

higinis, yaitu seorang akan terhindar dari keringat berminyak dan sisa kencing 

yang mengandung lemak dan kotor, yang biasa mengakibatkan gangguann 

kencing dan pembusukan, dan dapat mengurangi kemungkinan terjangkitnya 

kanker.
59

 

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami perhatian Islam dalam 

menghormati dan mengaktualisasikan hak hak kesehatan seorang anak, baik 

berupa kesehatan fisik ataupun mental. Ketika orang tua telah memberikan 

asupan terbaik kepada anak maka generasi yang akan tumbuh akan menjadi 

generasi yang memiliki kekuatan fisik dan mental, serta bersemangat. 
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4. Hifz al-Aql (Pemeliharaan akal) 

Pemeliharaan akal seorang anak tergambar pada pemberian pendidikan 

yang baik dan layak dengan maksud untuk meningkatkan derasat kemanusiaan 

serta memajukan peradaban manusia.  

Islam memberikan ajaran bahwa pendidikan kepada setiap manusia 

merupakan sebuah hal yang tidak bisa ditolak. Setiap manusia diwajibkan belajar 

sampai akhir hayatnya. Allah swt. berfirman dalam QS. al-Mujadalah/58:11: 

... ُ جِٖۚ  ٚسَۡفعَِ ٱللَّه ٍَ أُٔحُٕاْ ٱنۡعِهۡىَ دَزَجََٰ ٱنهرِٚ َٔ ٍَ ءَايَُُٕاْ يُِكُىۡ   ...ٱنهرِٚ

Terjemahnya; 

‚Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan 
orang- orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat‛ 

Dari ayat di atas, maka secara jelas dapat dipahami perhatian Islam dalam 

mengingatkan setiap umat Islam untuk memberikan pendidikan anak untuk 

kepentingan aspek iman dan moral dalam beragama sebagai landasan dalam 

berperilaku.
60

 

Ayat di atas memberikan hikmah bawa pendidikan pada dasarnya adalah 

hak setiap anak yang perlu diberikan sejak dalam kandungan sebagai bagian 

khusus dan upaya setiap orang tua untuk menjaga keturunannya dari api neraka. 

Orang tua merupakan pemegang kewajiban yang paling pertama. Jika orang tua 

serta keluarga tidak dapat melaksanakan kewajibannya, maka pemerintah dan 

masyarakat yang wajib berada pada posisi itu dengan memberikan fasilitas 

pendidikan kepada anak, karena derajat manusia kedepannya berada ditangan 

anak-anak.
61
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5. Hifz al-Mal (Hak Sosial dan Ekonomi) 

Islam memberikan perhatian yang sangat besar terhadap hak sosial setiap 

orang khususnya bagi kelompok rentan, yaitu orang miskin, perempuan dan anak 

dengan cara memberlakukan dasar-dasar jaminan sosial. Seperti dapat dilihat 

dalam ajaran Islam bahwa agama tersebut telah mempelopori dunia dalam 

penanggulangan problema kemiskinan di dalam masyarakat dengan cara 

menyediakan baitul mal dan zakat.
62

 Dalam hal sosial Islam memberikan jaminan 

bagi setiap anak yang lahir dari seorang muslim baik itu anak seorang pejabat 

pemerintah, pegawai, pekerja maupun rakyat biasa. Jaminan keluarga baik 

sandang maupun pangan bagi setiap anak ada dipundak seorang ayah. Allah Swt 

berfirman dalam QS. al-Baqarah/2:233: 

عۡسُٔفِِۚ ... ًَ هٍ بٱِنۡ حُُٓ َٕ كِسۡ َٔ هٍ  نُٕدِ نَُّۥ زِشۡقُُٓ ٕۡ ًَ عَهَٗ ٱنۡ َٔ  ِۚۚ... 

Terjemahnya; 

‚Dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu 
dengan cara ma'ruf.‛ 

Begitu pentingnya orang tua dalam menanggung beban sosial ekonomi 

anak, maka Allah memberikan pahala yang sangat besar bagi seorang ayah yang 

memberikan nafkah bagi keluarganya. Sebaliknya jika ia tidak mau menafkahi 

anak-anak dan keluarganya padahal ia mampu maka ia akan memperoleh dosa 

yang sangat besar. 

C. Kaidah Kesahihan Hadis 

Pada penelitian ini peneliti berfokus pada hadis tentang perilaku pilih 

kasih kepada anak, ketika menilisik lebih jauh tentang eksistensi hadis Nabi saw. 

dalam Islam yang merupakan sumber hukum kedua setelah al-Qur’an. Namun 

hadis tidak begitu mendapatkan perhatian khusus pada masa awal Islam. Hal 
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inilah yang menjadi perbedaan besar pengkajian hadis dan al-Qur’an sebagai 

sebuah sumber hukum Islam. 

Pada dasarnya bahwa ayat-ayat al-Qur’an merupakan kalam ilahi yang 

sudah valid dan orisinil, (qat}‘i> al-wurud), sehingga ayat-ayat al-Qur’an tidak 

perlu dilakukan kajian mengenai validitas atau orisinalitas ayatnya. Hal tersebut 

berbeda dengan hadis-hadis Nabi saw. yang hanya sebagian kecil saja dapat 

dinilai validitas dan orisinalitasnya (qat}‘i> al-wurud), sedangkan sebagian besar 

hadis Nabi saw. masih diperselisihkan validas dan orisinalitasnya (z{anni al-

wurud).
63

 Oleh karena itu hal ini dinulai sangat penting dilakukan untuk dapat 

menilai validatas dan orisinalitas hadis Nabi saw. terkhusus pada hadis-hadis 

Nabi Muhammad saw terkait masalah ketertiban. 

Adapun yang menjadi acuan kaidah kesahihan hadis pada penelitian ini 

adalah kaidah yang dirumuskan oleh Ibnu S}alah} yang merupakan hasil kajiannya 

terhadap kitab S}ah}i>h} al-Bukha>ri> dan S}ah}i>h} Muslim. Kitab-kitab tersebut 

dianggap sebagai kitab dengan kedudukan tinggi dalam Islam mengenai hadis 

sahihnya.
64

 Adapun kaidah yang dirumuskan Ibn S{ala>h} ialah sebagai berikut: 

ناَدُه تِنلَْلِ امؼَْدْ  س ْ
ّ
ي ًخََّصِلُ ا ِ ندَُ الََّّ حَِحُ: فيَُوَ امحَْدًِثُ اممُْس ْ اتِطِ غَنِ امؼَْدْلِ امحَْدًِثُ امصَّ لِ امضَّ

ا، وَلََ مُؼَوَّلًً. لََ مُنْتََاَهُ، وَلََ ٍكَُونُ شَاذًّ
ّ
اتِطِ ا امضَّ

65
 

Artinya: 

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

                                                           

63 M. Yusuf Assagaf, ‚Manajenen Hati Perspektif Hadis Nabi Muhammad saw.‛, Tesis 
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65 ‘Us \ma>n bin ‘Abd al-Rah}man Taqi> al-Di>n Ibn S{ala>h}, Ma‘rifat Anwa>‘ ‘Ulu>m al-H{adi>s\ - 

Muqaddimah Ibn S{ala>h} (Suria-Beirut: Da>r al-Fikr – Da>r al-Fikr Ma‘a>s}ir, 1406 H/1986 M), h. 11-

12. 
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Menurut Ibn S{ala>h} apabila kriteria-kriteria ini dipenuhi oleh sebuah hadis, 

maka dapat dianggap sahih oleh mayoritas ulama hadis,
66

 seperti al-Nawa>wi>, Ibn 

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

narasi yang diungkapkan berbeda-beda namun semua merujuk pada satu subtansi 

yakni mewakili penerapan kaidah yang telah dilakukan oleh al-Bukha>ri> dan 

Muslim dan kitab s}ah}i>h}-nya.
67

 

Kaidah tersebut lalu digunakan oleh mayoritas ulama sebagai dasar dalam 

menilai kualitas suatu hadis baik dari aspek sanad ataupun matannya dengan 

rumusan sebagai berikut, yaitu: 1) Ittis}a>l al-Sanad (ketersambungan sanad), 2) al-

‘Adl (perawinya bersifat adil), 3) D{a>bit} (hafalan seorang rawi yang kuat), 

demikianlah acuan penilaian kualitas sanad. Sedangkan pada matan hadis yaitu: 

1) tidak terindikasi sya>z\ (pertentangan) dan 2) tidak adanya ‘illat (kecacatan), 

demikianlah dasar pijakan dalam menilai kualitas matan suatu hadis. Hal yang 

sama dikembangkan oleh M. Syuhudi Ismail dalam bukunya yang kemudian 

menggunakan sebutan kaidah mayor dan minor.
68

 

1. Kaidah Kesahihan Sanad 

a. Ittis}a>l al-Sanad 

Abu> Syuhbah menyebutkan bahwa pengertian dari ittis}a>l al-sanad adalah 

setiap perawi mendengar secara langsung hadis yang diriwayatkannya dari 

periwayat yang berada di atasnya secara langsung tanpa ada rawi yang 

dihilangkan dan perawi tersebut mendengarnya dimana saja.
69

 Sedangkan 

                                                           

66 Kamaruddin Amin, Menguji Kembali Keakuratan Metode Kritik Hadis (Cet. I; Jakarta: 

PT. Mizan Publika, 2009), h. 17. 

67 Abustani Ilyas, dkk, Epistemologi Kritik Sanad: Antara Normativitas, Historisitas dan 

Aplikasi Cet. I; (Bantul: Semesta Aksara: 2020), h. 33. 

68 Baca lebih lanjut M. Syuhudi Ismail, Kaidah Kesahihan Sanad Hadis, h. 9. 

69  Muh}ammad bin Muh}ammad bin Suwailim Abu> Syuhbah, al-Wasi>t} fi> ‘Ulu>m wa 

Mus}t}alah} al-H{adi>s\ (t.t: Da>r al-Fikr al-‘Arabi>, t.th), h. 225. 
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menurut M. Syuhudi Ismail ketersambungan sanad yaitu, setiap perawi hadis 

yang terdapat dalam sanad sebuah hadis meriwayatkannya dari perawi yang 

terdekat dengannya hingga sampai pada sanad terakhir dalam hadis atau dengan 

kata lain sanadnya bersambung mulai dari perawi yang disandari oleh mukharrij 

(orang yang membukukan hadis) sampai kepada tingkatan sahabat yang 

menerima hadis tersebut langsung dari Nabi Muhammad saw.
70

 

Namun dalam menetapkan kriteria hadis yang dinilai sahih terdapat 

perbedaan antara al-Bukha>ri> dan Muslim khususnya pada masalah 

ketersambungan sanad antar perawi. Perbedaan tersebut terjadi pada masalah 

pertemuan antar perawi hadis dengan guru ataupun muridnya atau perawi yang 

terdekat dalam sanad. al-Bukha>ri> mengharuskan terjadinya pertemuan antara 

kedua orang perawi atau antara guru dan murid, walaupun pertemuan tersebut 

hanya sekali saja terjadi. Sedangkan Muslim, tidak mengharuskan terjadinya 

pertemuan antar perawi atau antara guru dan murid, yang terpenting menurut 

Muslim ialah kedua orang perawi atau guru murid tersebut hidup pada masa yang 

sama atau sezaman.
71

 

Hal senada juga dijelaskan Abu> al-H{asan Nu>r al-Di>n al-Mala> al-Harawi> 

dalam kitabnya Syarh} Nukhbah al-Fikr fi> Mus}t}alah}a>t Ahl al-As\ar menjelaskan 

bahwa dalam hal persambungan sanad antar perawi al-Bukha>ri lebih tegas 

dibanding Muslim. al-Bukha>ri mengharuskan terjadinya pertemuan antar perawi 

atau antara guru dan murid tanpa adanya perantara walaupun pertemuan tersebut 

hanya terjadi sekali saja. Sedangkan muslim sedikit lebih longgar dalam hal ini 

                                                           

70 M. Syuhudi Ismail, Kaidah Kesahihan Sanad Hadis, h. 127. 

71 Lihat Abu> al-Fad}l Ah}mad bin ‘Ali> bin Muh}ammad bin Ah}mad bin H{ajar al-‘Asqala>ni>, 

al-H{adi>s\ al-Sa>ri> Muqaddimah Fath} al-Ba>ri>, Juz 14 (t.t: Da>r al-Fikr – Maktabah Salafiyyah, t.th), 

h. 12; dikutip dalam Abustani Ilyas, dkk, Epistemologi Kritik Sanad: Antara Normativitas, 

Historisitas dan Aplikasi, h. 33. 
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dengan mencukupkan kemungkinan adanya pertemuan kemudian bebaik sangka 

mengenai petemuan antar perawi bahwa sanad tersebut bersambung.
72

 

Adapun indikator yang dapat menjadi acuan dalam menentukan 

ketersambungan sanad (ittis}al al-sanad) sebagai berikut: 

1) Memperhatikan lafal periwatan hadis atau lafal penyampaian dan 

penerimaan (si>gat al-tah}ammul wa al-ada>’) 

Secara umum lafal periwayatan hadis terbagi menjadi beberapa bentuk, 

ialah sebagai berikut: 1) al-Sima>’ min lafz} al-syaikh (mendengarkan melalui 

seorang guru), 2) al-Qira>‘at ‘ala> al-syaikh (membacakan kepada seorang guru), 3) 

al-Ija>zah (pemberian legalitas), 4) al-Muna>walah (menyerahkan atau 

penyerahan), 5) al-Kita>bah (secara tertulis), 6) al-I‘la>m (memberitahukan atau 

pemberitahuan), 7) al-Was}iyyah bi al-kitab (mewasiatkan melalui kitab), 8) al 

Wija>dah (melalui barang temuan).
73

 

Ibn Rasyi>d al-Subti> dalam kitabnya al-Sunan al-Abyan juga menerangkan 

secara umum bentuk-bentuk lafal periwayatan yang menjadi indikasi terjadinya 

ketersambungan sanad antar periwayat ialah sebagai berikut: 

وِ ٱَو  َْ َ سََِؼت فلًَنا ٱَو حَدجناَ ٱَو ٱٔهحانا ٱَو هحبنٔا ٱَو ٱٔخبرنَا ٱَو خبرنَا ٱَو كرََٱَ ػوَنا ٱَو كرََٱٔنَا ٱَو سَؼناَ ػوَ

وِ ٱَو ناومنا ٱَو نخة منا.كاَلَ منا ٱَو حكى منا ٱَو ذهر منا ٱَو شافينا ٱَو غرض ػوَنا  َْ َ ٱَو غرضناَ ػوَ
74

 

1) Memperhatikan sezaman dan petemuan (mu‘a>s}arah wa muba>syarah) 

                                                           

72  ‘Ali> bin Muh}ammad Abu> al-H{asan Nu>r al-Di>n al-Mala> al-Harawi> al-Qa>ri>, Syarh} 

Nukhbat al-Fikr fi> Mus}t}alah}a>t Ahl al-As\a>r (Beirut: Da>r al-Arqam, t.th), h. 247. 

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

dan Aplikasi, h. 41-53. Lihat juga ‘Us\ma>n bin ‘Abd al-Rah}man Taqi> al-Di>n Ibn S{ala>h}, Ma‘rifat 

Anwa>‘ ‘Ulu>m al-H{adi>s\ - Muqaddimah Ibn S{ala>h}, h. 132-178. Lihat juga M. Syuhudi Ismail, 

Kaidah Kesahihan Sanad Hadis, h. 57. Sedangkan al-Qa>simi> membagi lafal periwayat hadis 

menjadi sembilan bentuk lafal, al-Qa>simi> membagi bentuk periwayatan al-Qira>‘at menjadi dua 

bentuk. Lihat Muh}ammad Jama>l al-Di>n bin Muh}ammad Sa‘i>d bin Qa>sim al-H{alla>q al-Qa>simi>, 

Qawa>‘id al-Tah}di>s\ min Funu>n Mus}t}alah} al-H{adi>s\ (Beirut: Da>r al-Kitab al-‘Ilmiyyah), h. 203-204. 

74 Muh}ammad bin ‘Umar bin Muh}ammad Abu> ‘Abdilla>h Muh}ib al-Di>n Ibn Rasyi>d al-Fihri> 

al-Subti>, Sunan al-Abyan al-Maurad al-Am‘an fi> al-Muh}a>mah bain al-Ima>main fi> al-Sanad al-

Mu‘an‘an (Madinah: Maktabah al-Guraba>’ al-As\ariyyah, 1417), h. 41. 
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Menurut M. Yusuf Assagaf dalam tesisnya yang berjudul ‚Manajemen 

Hati Perspektif Hadis Nabi Muhammad saw.‛ menjelaskan bahwa langkah yang 

harus dilakukan untuk mengindentifikasi sesazaman dan terjadinya pertemuan 

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

tahun lahir dan wafat, serta rihlah yang dilakukan.
75

 Namun terkadang pada 

proses pelacakan sulit ditemukan tahun lahir ataupun tahun wafat perawi hadis. 

Menurut Abdul Gaffar dalam disertasinya yang berjudul ‚Telaah Kritis 

Atas ‘Ilal al-H{adi>s\ Dalam Kaidah Kesahihan Hadis (Sebuah Rekonstruksi 

Metodologis)‛ menjelskan bahwa apabila tidak terlacak tahun lahir seorang 

periwayat maka langkah yang dilakukan untuk mengukur potensi bertemunya 

adalah dengan memperhatikan tahun wafat masing-masing periwayat, jika 

keduanya memiliki jarak wafat tidak lebih dari 40 tahun maka terdapat potensi 

untuk bertemu dengan pandangan bahwa setiap perawi umumnya berusia 60 

tahun. Dan jika jarak wafatnya lebih dari 40 tahun, maka perlu dilakukan 

penelitian lebih spesifik untuk melihat kemungkinan bertemunya.
76

 

2) Memperhatikan hubungan guru dan murid 

Adapun cara mengetahui hubungan guru dan murid antar perawi dapat 

dilakukan dengan melakukan pelacakan data mengenai guru-guru perawi tersebut 

dan juga murid-murid perawi tersebut. Dengan kata lain bahwa hubungan guru 

dan murid ini validitas datanya harus dilakukan dua sisi mulai dari pertama 

hingga sampai kepada sanad yang terakhir. Namun jika pada satu sisinya tidak 

                                                           

75 M. Yusuf Assagaf, ‚Manajemen Hati Perspektif Hadis Nabi Muhammad saw.‛, Tesis, h. 

45. 

76  Abdul Gaffar, ‚Telaah Kritis Atas ‘Ilal al-H{adi>s\ Dalam Kaidah Kesahihan Hadis 

(Sebuah Rekonstruksi Metodologis)‛, Disertasi, h. 132. 
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ditemukan hubungan antar keduanya, maka sanad hadis tersebut dinilai terputus, 

baik keterputusan sanad tersebut terjadi diawal, tengah ataupun diakhir sanad.
77

 

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa dalam mengukur kezezamanan dan 

pertemuan antar perawi dapat ditempuh dengan melakukan pelacakan terhadap 

biografi perawi, tempat lahir dan wafat, tahun lahir dan wafat serta rihlah perawi 

dalam mencari hadis. Indikasi adanya pertemuan tersebut dapat dilihat dengan 

menggunakan persyaratan yang telah ditetapkan oleh al-Bukha>ri> atau dengan 

melihat kemungkinan pertemuan sebagaimana persyaratan Muslim. Serta adanya 

hubungan dua sisi dari para perawi yang berada pada rentetan sanad sebagai 

bentuk validitas data hubungan guru murid. 

b. Perawinya Adl 

Kata adil menurut Ibn Fa>ris, kata yang terdiri dari  د ,ع dan َل  memiliki 

dua makna dasar yang saling berhadapan seperti lurus dan bengkok.
78

 Namun 

makna adil yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bersikap lurus khususnya 

dalam meriwayatkan hadis yang bersumber dari Nabi Muhammad saw. 

Sedangkan menurut istilah sebagaimana penjelasan Ibn al-S}ala>h} bahwa 

kebanyakan dari ulama hadis dan fiqhi telah sepakat bahwa disyaratkan kepada 

orang yang mengajukan riwayatnya agar memenuhi keadilan dan ked}abit}-an 

ketika ia meriwayatkannya. Jumhur ulama juga telah merinci keadilan seorang 

perawi dengan harus muslim, balig, berakal, selamat dari sebab kefasikan dan 

menjaga muru’ah.
79

 

 

                                                           

77 M. Yusuf Assagaf, ‚Manajemen Hati Perspektif Hadis Nabi Muhammad saw.‛, Tesis, h. 

45. 

78 Ah}mad bin Fa>ris bin Zakariyya> al-Qazwaini> al-Ra>zi> Abu> al-H{asan, Mu‘jam Maqa>yi>s al-

Lugah, Juz 4, h. 246. 

79 Abu> Bakr Ka>fi>, Manhaj al-Ima>m al-Bukha>ri> fi> Tas}h}i>h} al-Ah}a>di>s\ wa Ta‘li>liha>, (Cet. I; 

Beirut: Da>r Ibn Hazm, 1422 H/2000 M), h. 75. 
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c. Perawinya D{a>bit} 

Berdasarkan dari definisi d}a>bit} baik secara bahasa maupun istilah, maka 

dapat dipahami bahwa d}a>bit} adalah suatu istilah yang dipakai oleh ulama dalam 

menggambarkan kualitas dari hafalan seorang perawi hadis, baik itu kecermatan 

dalam menghafalnya maupun menyampaikan suatu hadis (memiliki hafalan yang 

kuat).
80

 

Abu> Bakr Ka>fi> dalam kitabnya membagi d}a>bit} menjadi dua bagian 

sebagai berikut:
 81

 

1) D{abt} al-S{adr 

D}abt} al-s}adr yaitu kuat dalam dada,  maksudnya terdapat kekuatan dalam 

mengingat hadis-hadis dari gurunya kemudian kembali meriwayatkan hadis 

tersebut kepada orang lain, ataukan perawi tersebut mampun menjelaskan hadis 

kapan dan dimana saja diperlukan. 

2) D{abt} al-Kita>b 

D}abt} al-kita>b yaitu kuat dalam tulisannya, artinnya seorang perawi 

dianggap terjaga dari berubahnya atau berkurangnya suatu hadis sejak 

mendegarkan dari gurunya. Hemat kata, tidak ada ditemukan kesalahan dalam 

menuliskan hadis sehingga memberikan keraguan atas ke-d}abit-annya 

3) Tamm al-D{abt} 

Istilah tamm al-d}abt jika di Indonesiakan dapat bermakna ked}a>bit}an yang 

sempurna atau dapat digunakan istilah d}a>bit} plus yangdikhususkan kepada para 

perawi yang menghafal secara sempurna hadis yang diterimanya serta dapat 

                                                           

80 Abustani Ilyas, dkk, Epistemologi Kritik Sanad: Antara Normativitas, Historisitas dan 

Aplikasi, h. 65. 

81 Abu> Bakr Ka>fi>, Manhaj al-Ima>m al-Bukha>ri> fi> Tas}h}i>h} al-Ah}a>di>s\ wa Ta‘li>liha>, h. 131. 

Lihat juga Muhammad Alawi al-Maliki, Ilmu Ushul al-Hadis (Cet. III; Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2012), h. 53. 
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menyampaikan hadisnya dengan lancar, dan hadis yang dihafalnya juga dipahami 

dengan baik.
82

 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa ked}a>bit}an seorang 

perawi hadis memiliki pengaruh besar terhadap apa yang diterima dan 

disampikan. Hal ini menjadi ked}a>bit}an perawi merupakan unsur penting yang 

harus terpenuhi dalam menilai kualitas hafalan perawi hadis. 

2. Kaidah Kesahihan Matan 

a. Terhindar dari sya>z\ 

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

bermakna dasar menyendiri dan berbeda.
83

 Berdasarkan penjelasan tersebut maka 

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

berbeda atau menyalahi yang lainnya. 

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang pengertian sya>z\ 

dalam istilah. Secara umum terdapat tiga pandangan yang masyhur, yaitu:
84

 

1) Al-Sya>fi‘i> berpendapat bahwa sya>z\ adalah suatu hadis dengan perawi 

yang s\iqah tetapi ditentang oleh hadis lain dengan periwayat yang lebih 

s\iqah atau banyak periwayat s\iqah.  

2) Sedangkan Al-H{a>kim berpandangan bahwa sya>z\ adalah hadis dengan 

rentetan perawi yang s\iqah dan tidak terdapat periwayat s\iqah lain yang 

meriwayatkannya, 

                                                           

82 Abustani Ilyas, dkk, Epistemologi Kritik Sanad: Antara Normativitas, Historisitas dan 

Aplikasi, h. 71. 

83 Ah}mad bin Fa>ris bin Zakariyya> al-Qazwaini> al-Ra>zi> Abu> al-H{asan, Mu‘jam Maqa>yi>s al-

Lugah, Juz 3, h. 180. 

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

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

dengan sanad yang terdiri dari satu macam saja, baik dalam 

periwayatannya terdapat perawi yang bersifat s\iqah ataupun tidak. 

M. Syuhudi Ismail menjelaskan bahwa ada empat indikator dalam 

menentukan sya>z\ atau tidak matan pada suatu hadis hadis, yaitu: terdapat sanad 

menyendiri pada hadis bersangkutan, bertentangannya matan hadis dengan sanad 

lebih kuat dengan hadis yang bersangkutan, bertentangan dengan al-Qur’an dan 

atau tidak logis serta bertentangan dengan fakta sejarah.
85

 

b. Terhindar dari ‘illat 

Ibn Fa>ris menjelaskan bahwa kata ‘illah yang terdiri dari hurug ع dan ل 

memiliki tiga makna dasar, yakni; pengulangan, menghalangi dan kelemahan 

pada sesuatu.
86

 Sementara menurut bahasa, ‘illah merupakan hal-hal  

tersembunyi yang dianggap menjadi penyebab cacatnya sebuah hadis yang secara 

dzahir lepas dari segala kekurangan.
87

 Oleh karena ‘illat 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: Adanya idra>j (penyisipan kata yang dilakukan oleh periwayat s\iqah), 

digabungkannya suatu matan hadis dengan hadis lainnya, baik sedikit atau 

banyak oleh perawi yang s\iqah, adanya ziya>dah (tambahan kalimat atau kata 

yang dianggap bukan dari bagian hadis bersangkutan oleh perawi yang s\iqah), 

                                                           

85 Arifuddin Ahmad, Paradigma Baru Memahami Hadis Nabi, (Cet. I: Jakarta: Renaisan, 

2005 M.), h. 117. Bandingkan dengan Kamaruddin Amin, Menguji Kembali Keakuratan Metode 

Kritik Hadis, (Cet. I; Jakarta: Hikmah, 2009), h. 58. 

86 Ah}mad bin Fa>ris bin Zakariyya> al-Qazwaini> al-Ra>zi> Abu> al-H{asan, Mu‘jam Maqa>yi>s al-

Lugah, Juz 4, h. 12. 

87 Lihat Muh}ammad ‘Ajja>j bin Muh}ammad Tami>m bin S{a>lih} bin ‘Abdulla>h al-Khat}i>b, Us}u>l 

al-H{adi>s\ (Beirut: Da>r al-Fikr, 1409 H/1989 M), h. 291; dikutip dalam M. Yusuf Assagaf, 

‚Manajenen Hati Perspektif Hadis Nabi Muhammad saw.‛, Tesis, h. 50. 
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terdapat inqila>b (pembolak balikan kalimat-kalimat pada matan hadis), terdapat 

tah}ri>f atau tas}h{i>f (adanya pengubahan huruf atau syakal pada suatu matan hadis) 

dan atau terdapat kekeliruan pada proses periwayatan hadis bi al-ma‘na.
88

 

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 maksna hadis tersebut, maka hadis tersebut dikategorikan 

sebagai sebuah hadis yang diriwayatkan secara makna (riwa>yah bi al-ma‘na>). 

D. Ma‘a>ni al-H}adi>s} 

Dalam memahami suatu kandungan hadis, terdapat beberapa metode 

pemahaman yang bisa digunakan, salah satunya adalah dengan metode ma‘a>ni al-

Hadis. Terdapat beberapa pendekatan atau interpretasi yang digunakan, yakni: 

1) Interpretasi Tekstual 

Interpretasi tekstual adalah suatu pendekatan dalam memahami hadis 

dengan mengacu pada teksnya semata, baik periwayatannya secara lafal maupun 

yang secara makna dan/atau memperhatikan pada bentuk dan cakupan makna. 

Pendekatan ini cenderung tidak memperhatikan latar belakang peristiwa hadis 

serta dalil-dalil lainnya.
89

 

2) Interpretasi Kontekstual 

Interpretasi Kontekstual berarti metode dalam memahami matan hadis 

dengan pendekatan asbab al-wurud (konteks tempat Rasul; pelaku sejarah, 

                                                           

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

T{ant}a>: Maktabah al-D{iya>’, 1426 H/2005 M), h. 288-397; dikutip dalam M. Yusuf Assagaf, 

‚Manajenen Hati Perspektif Hadis Nabi Muhammad saw.‛, Tesis, h. 50. 

89 Arifuddin Ahmad, Metodologi Pemahaman Hadis; Kajian Ilmu Ma’ani al-Hadis, h. 19. 
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peristiwa sejarah, waktu, tempat dan/atau bentuk peristiwa) dan ditarik dalam 

konteks kekinian.
90

 

3) Interpretasi Intertekstual 

Interpretasi intertekstual diartikan sebagai interpretasi atau  cara 

memahami matan suatu hadis dengan memperhatikan pengelompokan terhadap 

hadis yang bersangkutan, serta hadis lain (tanawwu’) dan ayat-ayat dari al-

Qur’an yang memiliki keterkaitan dengannya.
91

 

Teknik pengolahan data yang penulis gumakan adalah metode deduktif 

yaitu, proses berpikir atau menalar untuk menarik kesimpulan yang dimulai dari 

kaidah bersifat umum ke yang khusus. Dalam pengertian yang lebih sederhana 

deduktif adalah berpikir dari yang umum ke yang khusus.
92

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

90 Arifuddin Ahmad, Metodologi Pemahaman Hadis; Kajian Ilmu Ma’ani al-Hadis, h. 117. 

91 Arifuddin Ahmad, Metodologi Pemahaman Hadis; Kajian Ilmu Ma’ani al-Hadis, h. 89. 

92  Imam Machali, Metode Penelitian Kualitatif (Cet. I; Yogyakarta: Program Studi 

Manajemen Pendidikan Islam, 2017), h. 10. 
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BAB III 

KUALITAS HADIS PILIH KASIH 

A. Takhri> al-H}adi>s\ tentang Pilih Kasih 

1. Penelusuran hadis  

Redaksi hadis tersebut ialah; 

ي مِثلَْ  لَُ  فوََىَحْتَ  ِ  مِيَذَا؟ وَىَحْتَ  الََّّ

Artinya; 

Lalu kamu juga memberikan kepadanya seperti yang telah kamu berikan 

kepada anak ini? 

a. Penelusuran hadis melalui metode salah satu lafal 

Peneliti menggunakan kitab al-Mu‘jam al-Mufahras li Alfa>z} al-H}adi>s\ al-

Nabawi> dalam melacak hadis terkait dengan memilih 2 lafal yang terdapat pada 

hadis, yaitu; 

1) Menelusuri hadis dengan lafal نحل 

ٱٔكُّ, فكّل ولَك, تنِم نحوت, نحوخو )مثل...., مثل الَّي نحوت امنؼمان, نحوخو(: خ ىحة  ( ٱٔ 

**,, ط 1**,, خو ىحة 1ن نحل ,, 30,, ت ٱٔحكام 17, 10, 9,, م ىحات 12

 .273, 269,271, 268: 4,, حم 39ٱٔكضَة 

**,, 1,, ن نحل 10, 9,, م ىحات 12إني نحوت اتنِ )ىذا( غلًما )كان لي(: خ ىحة  ( ب

 .39ط ٱٔكضَة 

,, ن 17, ىحات 34ٱٔشيد ٱٔني كد نحوت امنؼمان )من مالي( نذا ونذا: م فرائض  ( ت

.629: 4,, حم 1,, خو ىحات 1نحل
93
 

2) Menelusuri hadis dengan lafal وىة 

                                                           
93A. J. Wensinck, Al-Mu‘jam al-Mufahras li Alfa>z} al-H}adi>s\ al-Nabawi>, Juz VI, (Li>din: 

Maktabah Biri>l, 1936), h. 378. 
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 ,, ن نحل .14ٱٔكليم وىحت ل, لهم مثل ىذا )الَّي وىحت لَتنم ىذا(: م ىحات  . ٱٔ 

.268: 4,, حم 1فوىحت ل مثل الَّى, ما وىحت ميذا: ن نحل  . ب
94 

Penjelasan kode: (خ)   kode untuk imam al-Bukha>ri> dalam kitab S}ah}i>h}-

nya, م( )  kode untuk imam Muslim dalam kitab S}ah}i>h}-nya, ()ت  kode untuk al-

Turmuz\i> dalam kitab Sunan-nya, )د( kode untuk Abu> Da>ud dalam kitab Sunan-

nya, )خو( kode untuk Ibn Ma>jah dalam kitab Sunan-nya, ()ن  kode untuk al-

Nasa>’i> dalam kitab Sunan-nya, ()دى  adalah kode untuk al-Da>rim>i dalam kitab 

Sunan-nya, dan حم( )  adalah kode untuk Ah}mad bin H}anbal dalam kitab Musnad-

nya. 

b. Penelusuran melalui metode awal matan 

Peneliti menggunakan kitab Mausu>ah al-At}ra>f dalam melacak hadis 

dengan awal matan. Adapun petunjuk yang dapat diperoleh, yaitu; 

,, 211: 5,, فتح 176: 6,, ىق 206: 3ٱٔغعَت سائر ولَك مثل ىذا: خ  . ٱٔ 

.231: 7,, تميَد 3019مشكاة 
95 

 .123: 4,, هصة 3542ٱٔكُ تنِم )ولَك( ٱٔغعَت: د  . ب

,, ننز 268: 4,, حم 259: 6,, ن 17ٱٔكُ تنِم نحوت مثل ىذ )مثله(: م اميحات  . ت

46129. 

: 7,, تميَد 42: 3,, كط 18(: م اميحات ٱٔكُ ولَك ٱٔغعَت ىذا )ٱٔغعَت مثل ىذا . ث

 .86, 84: 4,, مؼاني 232

                                                           
94A. J. Wensinck, Al-Mu‘jam al-Mufahras li Alfa>z} al-H}adi>s\ al-Nabawi>, Juz VII, h. 336. 

95Abu> H}a>jar Muh}ammad al-Sa‘i>d bin Basyu>ni > Zaglu>l, Mawsu>‘ah At}ra>f al-H}adi>s\ al-

Nabawi> al-Syari>f, Juz II, (Bairut-Libanon: Da>r al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.th), h. 22. 
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, 10, 9,, م اميحات 206: 3ٱٔكُ ولَك )تنِم كد( نحوت مثل ىذا )نحوخو(: خ  . ج

: 6,, ىق 273, 271: 4,, حم 2376,, ه 258: 6,, ن 1368,, ت 11

,, مشكاة 296: 8,, س نة 211: 5,, فتح 1418,, منحة 42: 3,, كط 176

: 3,, نثي 1370, 1329,, شفع 345: 1مناكة  ,,752بٔ ,, موظ3019

,, ف 922, 919,, حََدي 45956,, ننز 93,, خد 28: 12,, خط 58

.48: 2,, حبَة 86, 85: 4,, مؼاني 174
96 

Keterangan kode; ()ت  al-Turmuz\i> dalam kitab Sunan-nya, )س نة( al-

Bagawi> dalam kitab Syarh} al-Sunnah-nya, ()حم  Ah}mad bin H}anbal dalam kitab 

Musnad-nya, (خ)  imam al-Bukha>ri> dalam kitab S}ah}i>h}-nya, )د( Abu> Da>ud dalam 

kitab Sunan-nya, دي()  al-Da>rim>i dalam kitab Sunan-nya, )فتح( Ibn H}ajar dalam 

kiab Fath} al-Ba>ri>, (نثي)  Ibn Kas\i>r dalam kitab Tafsi>r-nya, )ننز( Kanz al-‘Amma>l,  

م() \ imam Muslim dalam kitab S}ah}i>h}-nya, (مشكاة) al-Tibri>zi> dalam kitab Misyka>h 

al-Mas}a>bih}-nya, ()ن  al-Nasa>’i> dalam kitab Sunan-nya, )ه( Ibn Ma>jah dalam 

kitab Sunan-nya, (ىق) al-Baihaqi> dalam kitab Sunan al-Kubra>-nya.  

Setelah melakukan penelusuran terhadap pentunjuk untuk melacak letak 

hadis yang menjadi fokus penelitian ini di dalam kitab-kitab sumber melalui 2 

metode, peneliti menemukan banyak petunjuk yang dapat mengarahkan kepada 

letak hadis yang dimaksud dalam kitab sumber, khususnya pada kitab sembilan 

imam (al-kutu>b al-tis’ah).  

2. Pengumpulan hadis dan i‘tiba>r al-sanad 

Berdasarkan petunjuk yang telah peneliti peroleh di atas, maka nampak 

bahwa hadis terkait pada penelitian ini terdapat di dalam berbagai kitab sumber. 

Hadis-hadis tersebut ialah; 

                                                           
96Abu> H}a>jar Zaglu>l, Mawsu>‘ah At}ra>f al-H}adi>s\ al-Nabawi> al-Syari>f, Juz II, h. 126-127. 
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a. Riwayat pada kitab S}ah}i>h} al-Bukha>ri> 

جنَاَ (1 ِ  غَحْدُ  حَدَّ ناَ  ًوُسُفَ، جْنُ  اللََّّ ، ٱَخْبَرَ َْدِ  غَنْ  شِياَبٍ، اجْنِ  غَنِ  مَالٌِِ حََْنِ، غَحْدِ  جْنِ  حََُ  امرَّ

دِ  ُمَا ثشَِيٍ، جْنِ  امنُّؼْمَانِ  جْنِ  وَمُحَمَّ لََ  تِوِ  ٱَتَ  ٱَبََهُ  ٱَنَّ  ثشَِيٍ، جْنِ  امنُّؼْمَانِ  غَنِ  ثََهُ حَدَّ  ٱَنََّّ
ّ
 ا

ِ  رَسُولِ  َْوِ  اللهُ  صَلَّّ  اللََّّ نّيِ : فلََالَ  وَسََََّّ  ػوََ
ّ
وْتُ  ا كَ  ٱَكَُُّ : »فلََالَ  غلًَُمًا، ىَذَا اتنِِْ  نَحَ  وَلََِ

 «فاَرْحِؼْوُ : »كاَلَ  لََ،: كاَلَ  ،«مِثلَْهُ  نَحَوتَْ 

جنَاَ (2 رَ، جْنُ  حَامِدُ  حَدَّ جنَاَ عَُُ ، غَنْ  غَوَاهةََ، ٱَتوُ حَدَّ ؼْتُ : كاَلَ  ػاَمِرٍ، غَنْ  حُصَيٍْْ  امنُّؼْمَانَ  سََِ

ُ  رَضَِِ  ثشَِيٍ  جْنَ  رَةُ  فلََامتَْ  غَعََِّةً، ٱَبِِ  ٱَغْعَانِي : ًلَُولُ  الِمنْبَرِ  ػلََّ  وَىُوَ  غَنَُْمَا، اللََّّ  تِنتُْ  عَُْ

ِ  رَسُولَ  جشُْيِدَ  حَتَّّ  ٱَرْضَ  لََ : رَوَاحَةَ  َْوِ  اللهُ  صَلَّّ  اللََّّ َ ، ػوَ َ ِ  رَسُولَ  فبَتََ  وَسَََّّ  صَلَّّ  اللََّّ

وِ  اللهُ  َْ َ ، ػوَ َ نّيِ : فلََالَ  وَسَََّّ
ّ
َْتُ  ا رَةَ  مِنْ  اتنِِْ  ٱَغْعَ  ٱَنْ  فبَمََرَثنِِْ  غَعََِّةً، رَوَاحَةَ  تِنتِْ  عَُْ

، رَسُولَ  يَ  ٱُشْيِدَكَ  ِ َْتَ »: كاَلَ  اللََّّ كَ  سَائِرَ  ٱَغْعَ َّلُوا: »كاَلَ  لََ،: كاَلَ  ،«ىَذَا؟ مِثلَْ  وَلََِ  فاَث

 َ .غَعََِّخَوُ  فرََدَّ  فرََحَعَ : كاَلَ  ،«ٱَوْلََدِكُُْ  تيََْْ  وَاػْدِموُا اللََّّ
97 

b. Riwayat pada kitab S}ah}i>h} Muslim 

جنَاَ (1 يَ  حَدَّ يَ، جْنُ  يََْ ، ػلََّ  كرََٱِتُ : كاَلَ  يََْ َْدِ  غَنْ  شِيَابٍ، اجْنِ  غَنِ  مَالٍِِ  غَحْدِ  جْنِ  حََُ

حََْنِ، دِ  وَغَنْ  امرَّ ثََهِوِ  ثشَِيٍ، جْنِ  امنُّؼْمَانِ  جْنِ  مُحَمَّ دِّ َّوُ  ثشَِيٍ، جْنِ  امنُّؼْمَانِ  غَنِ  يََُ نَّ : كاَلَ  ٱَه
ّ
 ا

َْوِ  اللهُ  صَلَّّ  اللهِ  رَسُولَ  تِوِ  ٱَتَ  ٱَبََهُ  َ ، ػوَ َ نّيِ : فلََالَ  وَسَََّّ
ّ
 لِي، كَانَ  غلًَُمًا ىَذَا اتنِِْ  نَحَوتُْ  ا

َْوِ  اللهُ  صَلَّّ  اللهِ  رَسُولُ  فلََالَ  َ كَ  ٱَكَُُّ : »وَسََََّّ  ػوَ وخَْوُ  وَلََِ  فلََالَ  لََ،: فلََالَ  «ىَذَا؟ مِثلَْ  نَحَ

وِ  اللهُ  صَلَّّ  اللهِ  رَسُولُ  َْ َ  «فاَرْحِؼْوُ : »وَسََََّّ  ػوَ

جنَاَ (2 يَ  وحَدَّ ناَ  يَ،يََْ  جْنُ  يََْ جْرَاىِيُ  ٱَخْبَرَ
ّ
َْدِ  غَنْ  شِياَبٍ، اجْنِ  غَنِ  سَؼْدٍ، جْنُ  ا  غَحْدِ  جْنِ  حََُ

حََْنِ، دِ  امرَّ لََ  ٱَبِِ  بِِ  ٱَتَ : كاَلَ  ثشَِيٍ، جْنِ  امنُّؼْمَانِ  غَنِ  امنُّؼْمَانِ، جْنِ  وَمُحَمَّ
ّ
 اللهِ  رَسُولِ  ا

َْوِ  اللهُ  صَلَّّ  َ ، ػوَ َ نّيِ : فلََالَ  وَسَََّّ
ّ
 «نَحَوتَْ؟ تنَِِمَ  ٱَكَُُّ : »فلََالَ  غلًَُمًا، ىَذَا اتنِِْ  نَحَوتُْ  ا

 «فاَرْدُدْهُ : »كاَلَ  لََ،: كاَلَ 

جنَاَ (3 حَةُ  حَدَّ َْ جنَاَ سَؼَِدٍ، جْنُ  كتَُ جنََا: كاَلَ  ٱَتَِوِ، غَنْ  غُرْوَةَ، جْنِ  ىِشَامِ  غَنْ  حَرٍِرٌ، حَدَّ  حَدَّ

َْوِ  اللهُ  صَلَّّ  امنَّبُِِّ  لَُ  فلََالَ  غلًَُمًا، ٱَتوُهُ  ٱَغْعَاهُ  دْ وَكَ : كاَلَ  ثشَِيٍ، جْنُ  امنُّؼْمَانُ  َ  مَا: »وَسََََّّ  ػوَ

                                                           
97Abu> ‘Abdillah Muh}ammad bin Isma>‘ì>l bin Mugi>rah al-Bukha>ri>, Al-Ja>mi‘ al-Musnad al-

S}ah}i>h} al-Mukhtas}ar min Umu>r Rasu>lillah SAW wa Sunanu-hu wa Ayya>mu-hu, Juz III, (Cet. I; 

t.t.: Da>r T}u>q al-Naja>h 1422 H), h. 157-158. 
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خْوَثِوِ  فكَُلَّ : »كاَلَ  ٱَبِِ، ٱَغْعَاهَِوِ : كاَلَ  «امغُْلًَمُ؟ ىَذَا
ّ
خَوُ  ا َْ َْتَ  كَََ  ٱَغْعَ : كاَلَ  «ىَذَا؟ ٱَغْعَ

هُ : »كاَلَ  لََ،  «فرَُدَّ

جنَاَ (4 جنَاَ شَُبَْةَ، ٱَبِِ  جْنُ  رِ جكَْ  ٱَتوُ حَدَّ امِ، جْنُ  غَحَّادُ  حَدَّ ، غَنْ  امؼَْوَّ ، غَنِ  حُصَيٍْْ ؼْبِِِّ : كاَلَ  امشَّ

ؼْتُ  جنَاَ ح ثشَِيٍ، جْنَ  امنُّؼْمَانَ  سََِ يَ  وحَدَّ يَ، جْنُ  يََْ ناَ  لَُ  وَانوَّفْغُ يََْ  الَْْحْوَصِ، ٱَتوُ ٱَخْبَرَ

، غَنْ  ؼْبِِِّ  غَنِ  حُصَيٍْْ قَ : كاَلَ  ثشَِيٍ، جْنِ  امنُّؼْمَانِ  غَنِ  ،امشَّ ، تِحَؼْضِ  ٱَبِِ  ػلَََّ  ثصََدَّ  مَالِِ

ي فلََامتَْ  رَةُ  ٱُمِّ وِ  اللهُ  صَلَّّ  اللهِ  رَسُولَ  جشُْيِدَ  حَتَّّ  ٱَرْضَ  لََ : رَوَاحَةَ  تِنتُْ  عَُْ َْ َ ، ػوَ َ  وَسَََّّ

لََ  ٱَبِِ  فاَهعَْوقََ 
ّ
 اللهِ  رَسُولُ  لَُ  فلََالَ  صَدَكتَِِ، ػلََّ  مُِشُْيِدَهُ  وَسََََّّ  وِ ػوَََْ  اللهُ  صَلَّّ  امنَّبِِِّ  ا

َْوِ  اللهُ  صَلَّّ  َ كَ  ىَذَا ٱَفؼََوتَْ : »وَسََََّّ  ػوَ يمِْ؟ تِوَلََِ َّلُوا: »كاَلَ  لََ،: كاَلَ  «كُلِّ  وَاػْدِموُا اَلله، اث

دَكةََ  ثِلَْ  فرََدَّ  ٱَبِِ، فرََحَعَ  ،«ٱَوْلََدِكُُْ  فِِ   امصَّ

جنَاَحَ  (5 جنَاَ شَُبَْةَ، ٱَبِِ  جْنُ  جكَْرِ  ٱَتوُ دَّ ، غَنِ  حََِّانَ، ٱَبِِ  غَنْ  مُسْيِرٍ، جْنُ  ػلَُِّ  حَدَّ ؼْبِِِّ  غَنِ  امشَّ

جنَاَ ح ثشَِيٍ، جْنِ  امنُّؼْمَانِ  دُ  وحَدَّ ، جْنِ  اللهِ  غَحْدِ  جْنُ  مُحَمَّ ، وَانوَّفْغُ همَُيٍْ جنَاَ لَُ دُ  حَدَّ  جْنُ  مُحَمَّ

جنَاَ ،ثِشٍْ  ، حََِّانَ  ٱَتوُ حَدَّ مِيُّ َْ ، غَنِ  امخَّ ؼْبِِِّ جنَِِ  امشَّ وُ  ٱَنَّ  ثشَِيٍ، جْنُ  امنُّؼْمَانُ  حَدَّ  تِنتَْ  ٱُمَّ

نةًَ  بِِاَ فاَمخَْوَى لَِجْنَِاَ، مَالِِ  مِنْ  اممَْوْىِحَةِ  تؼَْضَ  ٱَبََهُ  سَبمَتَْ  رَوَاحَةَ، ، تدََا ثَُّ  س َ  لََ : فلََامتَْ  لَُ

وِ  اللهُ  صَلَّّ  اللهِ  رَسُولَ  جشُْيِدَ  حَتَّّ  ضَ ٱَرْ  َْ َ  ٱَبِِ  فبَخََذَ  لَِتنِِْ، وَىَحْتَ  مَا ػلََّ  وَسََََّّ  ػوَ

ََدِي َْوِ  اللهُ  صَلَّّ  اللهِ  رَسُولَ  فبَتََ  غلًَُمٌ، ًوَْمَئِذٍ  وَٱَناَ  تِ َ ، ػوَ َ نَّ  اِلله، رَسُولَ  يَ : فلََالَ  وَسَََّّ
ّ
 ا

بََاَ وَاحَةَ رَ  تِنتَْ  ىَذَا ٱُمَّ  ي ػلََّ  ٱُشْيِدَكَ  ٱَنْ  ٱَعَْْ ِ  صَلَّّ  اللهِ  رَسُولُ  فلََالَ  لَِجْنَِاَ، وَىَحْتُ  الََّّ

َْوِ  اللهُ  َ  لَُ  وَىَحْتَ  ٱَكُلَّيمُْ : »فلََالَ  هؼََمْ،: كاَلَ  «ىَذَا؟ سِوَى وَلٌََ  ٱَلََِ    ثشَِيُ  يَ : »وَسََََّّ  ػوَ

ذًا، جشُْيِدْنِي  لًَ فَ : »كاَلَ  لََ،: كاَلَ  «ىَذَا؟ مِثلَْ 
ّ
نّيِ  ا

ّ
 «حَوْرٍ  ػلََّ  ٱَشْيَدُ  لََ  فاَ

جنَاَ (6 ، اجْنُ  حَدَّ جنَِِ  همَُيٍْ جنَاَ ٱَبِِ، حَدَّ اغَِلُ، حَدَّ سََْ
ّ
، غَنِ  ا ؼْبِِِّ  ٱَنَّ  ثشَِيٍ، جْنِ  امنُّؼْمَانِ  غَنِ  امشَّ

َْوِ  اللهُ  صَلَّّ  اللهِ  رَسُولَ  َ  فكََُُّيُمْ : »كاَلَ  هؼََمْ،: كاَلَ  «سِوَاهُ؟ تنَُونَ  ٱَلََِ : »كاَلَ  وَسََََّّ  ػوَ

َْتَ   «حَوْرٍ  ػلََّ  ٱَشْيَدُ  فلًََ : »كاَلَ  لََ،: كاَلَ  «ىَذَا؟ مِثلَْ  ٱَغْعَ

جنَاَ (7 ، غُثمَْانَ  جْنُ  ٱَحََْدُ  حَدَّ جنَاَ امنَّوْفلَُِّ جنَاَ ٱَزْىَرُ، حَدَّ ، غَنِ  غَوْنٍ، اجْنُ  حَدَّ ؼْبِِِّ  غَنِ  امشَّ

لًً، ٱَبِِ  نَحَونَِِ : كاَلَ  ثشَِيٍ، نِ جْ  امنُّؼْمَانِ  لََ  بِِ  ٱَتَ  ثَُّ  نُحْ
ّ
َْوِ  اللهُ  صَلَّّ  اللهِ  رَسُولِ  ا َ  وَسََََّّ  ػوَ

كَ  ٱَكَُُّ : »فلََالَ  مُِشُْيِدَهُ، خَوُ  وَلََِ َْ  مِثلَْ  امبِْرَّ  مِنَْمُُ  حُرًِدُ  ٱَمَُسَْ : »كاَلَ  لََ،: كاَلَ  «ىَذَا؟ ٱَغْعَ
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نّيِ : »كاَلَ  تلََّ،: كاَلَ  «؟ذَا مِنْ  حُرًِدُ  مَا
ّ
جْتُ : غَوْنٍ  اجْنُ  كاَلَ  ،«ٱَشْيَدُ  لََ  فاَ دًا، تِوِ  فحََدَّ  مُحَمَّ

َّمَا: فلََالَ  ه
ّ
جنْاَ ا َّوُ  تَََدَّ .«ٱَوْلََدِكُُْ  تيََْْ  كاَرتِوُا: »كاَلَ  ٱَه

98 

c. Riwayat dalam kitab Sunan Ibn Ma>jah 

جنَاَ (1 جنَاَ: كاَلَ  فٍ خَوَ  جْنُ  جكَْرُ  ثِشٍْ  ٱَتوُ حَدَّ  غَنِ  ىِنْدٍ، ٱَبِِ  جْنِ  دَاوُدَ  غَنْ  زُرًَعٍْ، جْنُ  ٍزًَِدُ  حَدَّ

، ؼْبِِِّ مِلُهُ  ٱَتوُهُ  تِوِ  اهعَْوقََ : كاَلَ  ثشَِيٍ، جْنِ  امنُّؼْمَانِ  غَنِ  امشَّ لََ  يََْ
ّ
وِ  اللهُ  صَلَّّ  امنَّبِِِّ  ا َْ َ  ػوَ

، َ وْتَ  تنَِِمَ  فكَُلَّ : »كاَلَ  وَنَذَا، نَذَا مَالِي  مِنْ  امنُّؼْمَانَ  نَحَوتُْ  كدَْ  ٱَنّيِ  اشْيَدْ : فلََالَ  وَسَََّّ  نَحَ

ي مِثلَْ  ِ  ٱَمَُْسَ : »كاَلَ  ،«غيَِْي ىَذَا ػلََّ  فبَشَْيِدْ : »كاَلَ  لََ،: كاَلَ  «امنُّؼْمَانَ؟ نَحَوتَْ  الََّّ

كَ  ذًا فلًََ،»: كاَلَ  تلََّ،: كاَلَ  «سَوَاءً؟ امبِْرِّ  فِِ  لََِ  ٍكَُوهوُا ٱَنْ  ٌسَُُُّ
ّ
 .«ا

جنَاَ (2 جنَاَ: كاَلَ  عََُّارٍ  جْنُ  ىِشَامُ  حَدَّ ، غَنِ  سُفِْاَنُ، حَدَّ ىْريِِّ َْدِ  غَنْ  امزُّ حََْنِ، غَحْدِ  جْنِ  حََُ  امرَّ

دِ  اهُ، ثشَِيٍ، جْنِ  امنُّؼْمَانِ  جْنِ  وَمُحَمَّ لَهُ  ٱَبََهُ  ٱَنَّ  ثشَِيٍ، جْنِ  امنُّؼْمَانِ  غَنِ  ٱَخْبَرَ َّوُ  ،غلًَُمًا نَحَ  وَٱَه

لََ  خَاءَ 
ّ
َْوِ  اللهُ  صَلَّّ  امنَّبِِِّ  ا َ كَ  ٱَكَُُّ : »فلََالَ  ٌشُْيِدُهُ، وَسََََّّ  ػوَ وخَْوُ؟ وَلََِ : كاَلَ  لََ،: كاَلَ  «نَحَ

.«فاَرْدُدْهُ »
99
 

d. Riwayat pada kitab Sunan al-Turmuz\i> 

جنَاَ ، جْنُ  هصَُّْ  حَدَّ حََْنِ  غَحْدِ  جْنُ  وَسَؼَِدُ  ػلٍَِّ جنَاَ: كاَلََ  وَاحِدٌ، المؼَْنَ  امرَّ ، غَنْ  سُفِْاَنُ، حَدَّ ىْريِِّ  امزُّ

َْدِ  غَنْ  حََْنِ، غَحْدِ  جْنِ  حََُ دِ  وَغَنْ  امرَّ ثََنِ، ثشَِيٍ، جْنِ  امنُّؼْمَانِ  جْنِ  مُحَمَّ دِّ  ثشَِيٍ، جْنِ  امنُّؼْمَانِ  غَنْ  يََُ

ُ  صَلَّّ  منَّبَِِّ ا فبَتََ  غلًَُمًا، لَُ  اتنْاً نَحَلَ  ٱَبََهُ  ٱَنَّ  وِ  اللََّّ َْ َ كَ  ٱَكَُُّ : »فلََالَ  ٌشُْيِدُهُ، وَسََََّّ  ػوَ وخَْوُ  وَلََِ  نَحَ

.فاَرْدُدْهُ : »كاَلَ  لََ،: كاَلَ  ،«ىَذَا؟ نَحَوتَْ  مَا مِثلَْ 
100
 

e. Riwayat dalam kitab Sunan al-Nasa>’i> 

ناَ  (1 حَةُ  ٱَخْبَرَ َْ جنَاَ كاَلَ  سَؼَِدٍ، جْنُ  كتَُ ، غَنْ  نُ،سُفِْاَ حَدَّ ىْريِِّ دٍ، غَنْ  امزُّ َْ دُ  وَٱَهحَْبنَاَ  ح حََُ  مُحَمَّ

ؼْناَهُ : كاَلَ  سُفِْاَنَ، غَنْ  مَنْصُورٍ، جْنُ  ، مِنَ  سََِ ىْريِِّ نِي  امزُّ َْدُ  ٱَخْبَرَ حََْنِ، غَحْدِ  جْنُ  حََُ  امرَّ

دُ   اللهُ  صَلَّّ  امنَّبَِِّ  فبَتََ  غلًَُمًا، نَحَلَهُ  ٱَبََهُ  ٱَنَّ : ثشَِيٍ  جْنِ  امنُّؼْمَانِ  غَنْ  امنُّؼْمَانِ، جْنُ  وَمُحَمَّ

                                                           
98Abu> al-H}usain Muslim bin al-H}ajja>j bin al-Qusyairi@ al-Naisabu>ri>, Al-Musnad al-S}ah}i>h} 

al-Mukhtas}ar bi Naql al-‘Adl ‘an al-‘Adl ila> Rasu>lillah SAW, Juz III, (Bairut: Da>r Ih}ya> al-Tura>s\ 

al-‘Arabi>, t.th), h. 1241-1244. 

99 Abu> ‘Abdillah Muh}ammad bin Yazi>d Ibn M>a>jah al-Qazawaini>, Sunan Ibn Ma>jah, 

(H}albi>: Da>r Ih}ya> al-Kutub al-‘Arabiah, t.th.), h. 795. 

100Abu> ‘I<sa> Muh}ammad bin ‘I<sa> bin Saurah al-Turmuz\i>, Sunan al-Turmuz\i>, Juz III, (Cet. 

II; Mesir: Syarikah Maktabah, 1395 H/1975 M), h. 641. 
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وِ  َْ َ كَ  ٱَكَُُّ : »فلََالَ  ٌشُْيِدُهُ، وَسََََّّ  ػوَ وْتَ؟ وَلََِ  وَانوَّفْغُ «فاَرْدُدْهُ : »كاَلَ  لََ،: كاَلَ  ،«نَحَ

دٍ   " مِمُحَمَّ

ناَ  (2 دُ  ٱَخْبَرَ وِ  كِرَاءَةً  مِسْكِيٍْ، جْنُ  وَامحَْارِثُ  سَومََةَ، جْنُ  مُحَمَّ َْ َ عُ، وَٱَناَ  ػوَ ، اجْنِ  غَنْ  ٱَسََْ  املَْاسِِِ

، غَنْ  َْدِ  غَنْ  شِياَبٍ، اجْنِ  غَنْ  مَالٍِِ حََْنِ، غَحْدِ  جْنِ  حََُ دِ  امرَّ ثََهِوِ، امنُّؼْمَانِ، جْنِ  وَمُحَمَّ دِّ  يََُ

ِ  رَسُولَ  تِوِ  ٱَتَ  ٱَبََهُ  ٱَنَّ : ثشَِيِ  جْنِ  امنُّؼْمَانِ  غَنْ  َْوِ  اللهُ  صَلَّّ  اللََّّ َ ، ػوَ َ نّيِ : فلََالَ  وَسَََّّ
ّ
وْتُ  ا  نَحَ

ِ  رَسُولُ  فلََالَ  لِي، كَانَ  غلًَُمًا اتنِِْ  َْوِ  اللهُ  صَلَّّ  اللََّّ َ كَ  ٱَكَُُّ : »وَسََََّّ  ػوَ وخَْوُ؟ وَلََِ : كاَلَ  ،«نَحَ

ِ  رَسُولُ  كاَلَ  لََ، وِ  اللهُ  صَلَّّ  اللََّّ َْ َ  «فاَرْحِؼْوُ : »وَسََََّّ  ػوَ

ناَ  (3 دُ مُ  ٱَخْبَرَ جنَاَ كاَلَ  ىَاشٍِِ، جْنُ  حَمَّ ، جْنُ  اموَْمَِدُ  حَدَّ جنَاَ كاَلَ  مُسٍَِّْ ، حَدَّ  غَنْ  الَْْوْزَاغِيُّ

، ىْريِِّ َْدِ  غَنْ  امزُّ حََْنِ، غَحْدِ  جْنِ  حََُ دِ  وَغَنْ  امرَّ  ٱَنَّ : ثشَِيٍ  جْنِ  امنُّؼْمَانِ  غَنْ  امنُّؼْمَانِ، جْنِ  مُحَمَّ

، رَسُولَ  يَ : فلََالَ  امنُّؼْمَانِ، بَِتنِْوِ  خَاءَ  دٍ سَؼْ  جْنَ  ثشَِيَ  ٱَبََهُ  ِ نّيِ  اللََّّ
ّ
 غلًَُمًا ىَذَا اتنِِْ  نَحَوتُْ  ا

ِ  رَسُولُ  فلََالَ  لِي، كَانَ  وِ  اللهُ  صَلَّّ  اللََّّ َْ َ : كاَلَ  لََ،: كاَلَ  «نَحَوتَْ؟ تنَِِمَ  ٱَكَُُّ : »وَسََََّّ  ػوَ

 «فاَرْحِؼْوُ »

ناَ  (4 جنَاَ كاَلَ  حَرْبٍ، جْنُ  ٱَحََْدُ  ٱَخْبَرَ  جْنِ  امنُّؼْمَانِ  غَنْ  ٱَتَِوِ، غَنْ  ىِشَامٍ، غَنْ  مُؼَاوًِةََ، ٱَتوُ حَدَّ

لًً، نَحَلَهُ  ٱَبََهُ  ٱَنَّ : ثشَِيٍ  وُ  لَُ  فلََامتَْ  نُحْ َْوِ  اللهُ  صَلَّّ  امنَّبَِِّ  ٱَشْيِدِ : ٱُمُّ َ وْتَ  مَا ػلََّ  وَسََََّّ  ػوَ  نَحَ

َْوِ  اللهُ  صَلَّّ  امنَّبَِِّ  فبَتََ  اتنِِْ، َ ، ذَلَِِ  فذََنَرَ  وَسََََّّ  ػوَ َْوِ  اللهُ  صَلَّّ  امنَّبُِِّ  فكََرهَِ » لَُ َ  وَسََََّّ  ػوَ

 «لَُ  ٌشَْيَدَ  ٱَنْ 

ناَ  (5 دُ  ٱَخْبَرَ جنَاَ: كاَلَ  حَاتٍِِ، جْنُ  مُحَمَّ جنَاَ: كاَلَ  حِبَّانُ، حَدَّ ، غَحْدُ  حَدَّ ِ  غُرْوَةَ، جْنِ  ىِشَامِ  غَنْ  اللََّّ

َْوِ  اللهُ  صَلَّّ  امنَّبَِِّ  ٱَتَ  ثشَِيًا، ٱَنَّ : ٱَتَِوِ  غَنْ  َ ، ػوَ َ ، هبََِِّ  يَ : فلََالَ  وَسَََّّ ِ  امنُّؼْمَانَ  نَحَوتُْ  اللََّّ

لًََ، َْتَ : »كاَلَ  نِحْ خْوَثِوِ؟ ٱَغْعَ
ّ
 «فاَرْدُدْهُ : »كاَلَ  لََ،: كاَلَ  «لَِ

ناَ  (6 دُ  ٱَخْبَرَ ، جْنُ  مُحَمَّ ابِ، حْدِ غَ  غَنْ  اممُْثنََّ جنَاَ: كاَلَ  اموَْىَّ : امنُّؼْمَانِ  غَنْ  ػاَمِرٍ، غَنْ  دَاوُدُ، حَدَّ

َْوِ  اللهُ  صَلَّّ  امنَّبَِِّ  تِوِ  ٱَتَ  ٱَبََهُ  ٱَنَّ  َ لَهُ  نُحْلٍ  ػلََّ  ٌشُْيِدُ  وَسََََّّ  ػوَ هُ، نَحَ يَّ
ّ
كَ  ٱَكَُُّ : »فلََالَ  ا  وَلََِ

وخَْوُ؟ مَا مِثلَْ  نَحَوتَْ  ءٍ، ػلََّ  ٱَشْيدَُ  فلًََ : »كاَلَ  ،لََ : كاَلَ  «نَحَ كَ  ٱَمَُسَْ  شََْ  ٍكَُوهوُا ٱَنْ  ٌسَُُُّ

َْمَ  َ م
ّ
ذًا فلًََ : »كاَلَ  تلََّ،: كاَلَ  «سَوَاءً؟ امبِْرِّ  فِِ  ا

ّ
 «ا

ناَ  (7 حََْنِ، غَحْدِ  جْنُ  مُوسَ  ٱَخْبَرَ جنَاَ: كاَلَ  امرَّ جنَاَ: كاَلَ  ٱُسَامَةَ، ٱَتوُ حَدَّ  نْ غَ  حََِّانَ، ٱَتوُ حَدَّ

، ؼْبِِِّ جنَِِ : كاَلَ  امشَّ وُ  ٱَنَّ : الَْْهصَْارِيُّ  ثشَِيٍ  جْنُ  امنُّؼْمَانُ  حَدَّ  تؼَْضَ  ٱَبََهُ  سَبمَتَْ  رَوَاحَةَ  اتنْةََ  ٱُمَّ

نةًَ، بِِاَ فاَمخَْوَى لَِجْنَِاَ، مَالِِ  مِنْ  اممَْوْىِحَةِ  ، فوََىَبََاَ لَُ  تدََا ثَُّ  س َ  حَتَّّ  ٱَرْضَ  لََ : فلََامتَْ  لَُ
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ِ  رَسُولَ  جشُْيِدَ  وِ  اللهُ  صَلَّّ  اللََّّ َْ َ ، ػوَ َ ، رَسُولَ  يَ : فلََالَ  وَسَََّّ ِ نَّ  اللََّّ
ّ
 رَوَاحَةَ  اتنْةََ  ىَذَا ٱُمَّ  ا

ي ػلََّ  كاَثوَخَْنِِ  ِ ، وَىَحْتُ  الََّّ ِ  رَسُولُ  فلََالَ  لَُ َْوِ  اللهُ  صَلَّّ  اللََّّ َ  ٱَلََِ  ثشَِيُ، يَ : »وَسََََّّ  ػوَ

ِ  رَسُولُ  فلََالَ  هؼََمْ،: كاَلَ  «ىَذَا؟ سِوَى وَلٌََ  َْوِ  اللهُ  صَلَّّ  اللََّّ َ  وَىَحْتَ  ٱَفكَُُُّيمُْ : »وَسََََّّ  ػوَ

ي مِثلَْ  ميَمُْ  ِ ِ  رَسُولُ  كاَلَ  لََ،: كاَلَ  «ىَذَا؟ لَِتنِْمَ  وَىَحْتَ  الََّّ َْوِ  اللهُ  صَلَّّ  اللََّّ َ : وَسََََّّ  ػوَ

ذًا، جشُْيِدْنِي  فلًََ »
ّ
نّيِ فَ  ا

ّ
 «حَوْرٍ  ػلََّ  ٱَشْيَدُ  لََ  ا

ناَ  (8 جنَاَ: كاَلَ  دَاوُدَ، ٱَتوُ ٱَخْبَرَ جنَاَ: كاَلَ  ًؼَْلَّ، حَدَّ ، غَنْ  حََِّانَ، ٱَتوُ حَدَّ ؼْبِِِّ  امنُّؼْمَانِ، غَنْ  امشَّ

ي سَبمَتَْ : كاَلَ   رَسُولَ  ٱُشْيِدَ  حَتَّّ  ٱَرْضَ  لََ : فلََامتَْ  لِي، فوََىَبََاَ اممَْوْىِحَةِ  تؼَْضَ  ٱَبِِ  ٱُمِّ

 ِ َْوِ  اللهُ  صَلَّّ  اللََّّ َ ، ػوَ َ ََدِي ٱَبِِ  فبَخََذَ : كاَلَ  وَسَََّّ ِ  رَسُولَ  فبَتََ  غلًَُمٌ، وَٱَناَ  تِ  اللهُ  صَلَّّ  اللََّّ

َْوِ  َ ، ػوَ َ ، رَسُولَ  يَ : فلََالَ  وَسَََّّ ِ نَّ  اللََّّ
ّ
 وْىِحَةِ،اممَْ  تؼَْضَ  مِنِِّ  ظَوحََتْ  رَوَاحَةَ  اتنْةََ  ىَذَا ٱُمَّ  ا

بََاَ وَكدَْ  ، ػلََّ  ٱُشْيِدَكَ  ٱَنْ  ٱَعَْْ  هؼََمْ،: كاَلَ  «ىَذَا؟ غيَُْ  اجْنٌ  ٱَلََِ  ثشَِيُ، يَ : »كاَلَ  ذَلَِِ

ذًا، جشُْيدِْنِي  فلًََ : »كاَلَ  لََ،: كاَلَ  «مِيَذَا؟ وَىَحْتَ  مَا مِثلَْ  لَُ  فوََىَحْتَ : »كاَلَ 
ّ
نّيِ  ا

ّ
 لََ  فاَ

 «حَوْرٍ  ػلََّ  ٱَشْيَدُ 

ناَ  (9 مَانَ، جْنُ  ٱَحََْدُ  ٱَخْبَرَ َْ جنَاَ: كاَلَ  سُوَ دُ  حَدَّ دٍ، جْنُ  مُحَمَّ َْ جنَاَ: كاَلَ  غُحَ اغَِلُ، حَدَّ سََْ
ّ
 غَنْ  ا

تُ : كاَلَ  ػاَمِرٍ، ِ  رَسُولَ  ٱَتَ  سَؼْدٍ، جْنَ  ثشَِيَ  ٱَنَّ  ٱُخْبِرْ َْوِ  اللهُ  صَلَّّ  اللََّّ َ ، ػوَ َ  يَ : فلََالَ  وَسَََّّ

ِ  رَسُولَ  نَّ  ،اللََّّ
ّ
رَةَ  امْرَٱَتِ  ا قَ  ٱَنْ  ٱَمَرَثْنِِ  رَوَاحَةَ  تِنتَْ  عَُْ  تِصَدَكةٍَ، هؼُْمَانَ  اجْنَِاَ ػلََّ  ٱَثصََدَّ

، ػلََّ  ٱُشْيِدَكَ  ٱَنْ  وَٱَمَرَثنِِْ  َْوِ  اللهُ  صَلَّّ  امنَّبُِِّ  لَُ  فلََالَ  ذَلَِِ َ  تنَُونَ  لََِ  ىَلْ : »وَسََََّّ  ػوَ

تََمُْ : »كاَلَ  ،هؼََمْ : كاَلَ  «سِوَاهُ؟ َْ َْتَ  مَا مِثلَْ  فبَغَْعَ  فلًََ : »كاَلَ  لََ،: كاَلَ  «مِيَذَا؟ ٱَغْعَ

 «حَوْرٍ  ػلََّ  جشُْيِدْنِي 

ناَ  (10 َْدُ  ٱَخْبَرَ ِ  غُحَ يَ، غَنْ  سَؼَِدٍ، جْنُ  اللََّّ جنَِِ : كاَلَ  فِعْرٍ، غَنْ  يََْ  جْنُ  مُسَُِّْ  حَدَّ

حٍ، َْ ؼْتُ : كاَلَ  صُحَ لََ  ٱَبِِ  بِِ  ذَىَةَ : ًلَُولُ  ثشَِيٍ، جْنَ  امنُّؼْمَانَ  سََِ
ّ
وِ  اللهُ  صَلَّّ  امنَّبِِِّ  ا َْ َ  ػوَ

ءٍ  ػلََّ  ٌشُْيِدُهُ  وَسََََّّ  هُ؟ وَلٌََ  ٱَلََِ : »فلََالَ  ٱَغْعَاهَِوِ، شََْ ََدِهِ  وَصَفَّ  هؼََمْ،: كاَلَ  «غيَُْ  تِ

عَ  جِكَفِّوِ  ًتَْ  ٱَلََ » نَذَا، ٱَجَْْ  «تَُنََْمُْ؟ سَوَّ

ناَ  (11 دُ  ٱَخْبَرَ ، غَحْدُ  ٱَهحَْبنَاَ : كاَلَ  حِبَّانُ، ٱَهحَْبنَاَ : كاَلَ  حَاتٍِِ، جْنُ  مُحَمَّ ِ  غَنْ  فِعْرٍ، غَنْ  اللََّّ

حٍ، جْنِ  مُسَِِّْ  َْ ؼْتُ : كاَلَ  صُحَ عُةُ  وَىُوَ  ًلَُولُ  امنُّؼْمَانَ، سََِ لََ  ٱَبِِ  بِِ  اهعَْوقََ : يََْ
ّ
 رَسُولِ  ا

 ِ َْوِ  اللهُ  صَلَّّ  اللََّّ َ  «سِوَاهُ؟ تنَُونَ  لََِ  ىَلْ : »فلََالَ  ٱَغْعَانِيهاَ، غَعََِّةٍ  ػلََّ  ٌشُْيِدُهُ  َََّّ وَسَ  ػوَ

 «تَُْنََمُْ  سَوِّ : »كاَلَ  هؼََمْ،: كاَلَ 
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ناَ  (12 جنَاَ: كاَلَ  سُفِْاَنَ، جْنُ  ًؼَْلُوبُ  خْبَرَ مَانُ  حَدَّ َْ جنَاَ: كاَلَ  حَرْبٍ، جْنُ  سُوَ  جْنُ  حَََّادُ  حَدَّ

لِ  جْنِ  ةِ حَاحِ  غَنْ  زًَدٍْ، ؼْتُ : كاَلَ  ٱَتَِوِ، غَنْ  اممُْيَوَّةِ، جْنِ  اممُْفَضَّ  ثشَِيٍ، جْنَ  امنُّؼْمَانَ  سََِ

عُةُ  ِ  رَسُولُ  كاَلَ : كاَلَ  يََْ َْوِ  اللهُ  صَلَّّ  اللََّّ َ ، تيََْْ  اػْدِموُا: »وَسََََّّ  ػوَ  تيََْْ  اػْدِموُا ٱَتنْاَئِكُُْ

«ٱَتنْاَئكُُِْ 
101 

 

f. Riwayat pada kitab Musnad Ah}mad bin H}anbal  

جنَاَ (1 جنَاَ مُؼَاوًِةََ، ٱَتوُ حَدَّ  ٱَبََهُ  ٱَنَّ  ثشَِيٍ، جْنِ  امنُّؼْمَانِ  غَنِ  ٱَتَِوِ، غَنْ  غُرْوَةَ، جْنُ  ىِشَامُ  حَدَّ

لًً، نَحَلَهُ   اللهُ  صَلَّّ  بَِِّ امنَّ  فبَتََ  امنُّحْلِ، ىَذَا ػلََّ  لَِتنِِْ  ٱَشْيِدْ : امنُّؼْمَانِ  ٱُمُّ  لَُ  فلََامتَْ  نُحْ

َْوِ  َ ، ػوَ َ ، ذَلَِِ  فذََنَرَ  وَسَََّّ كَ  ٱَوَكَُُّ : »لَُ  فلََالَ  لَُ َْتَ  وَلََِ َْتَ  مَا ٱَغْعَ : كاَلَ  «ىَذَا؟ ٱَغْعَ

ِ  رَسُولُ  فكََرهَِ : كاَلَ  لََ، َْوِ  اللهُ  صَلَّّ  اللََّّ َ ، ػوَ َ .لَُ  ٌشَْيَدَ  ٱَنْ  وَسَََّّ
102 

جنَاَ (2 اقِ  غَحْدُ  حَدَّ زَّ جنَاَ ،امرَّ ، غَنِ  مَؼْمَرٌ، حَدَّ ىْريِِّ نِي  امزُّ دُ  ٱَخْبَرَ  ثشَِيٍ، جْنِ  امنُّؼْمَانِ  جْنُ  مُحَمَّ

َْدُ  حََْنِ  غَحْدِ  جْنُ  وَحََُ  سَؼْدٍ  جْنُ  ثشَِيُ  ٱَبِِ  ذَىَةَ : كاَلَ  ثشَِيٍ، جْنِ  امنُّؼْمَانِ  غَنِ  غَوْفٍ، جْنِ  امرَّ

لََ 
ّ
ِ  رَسُولِ  ا ونََِوِ، نُحْلٍ  ػلََّ  مُِشُْيِدَهُ  وَسََََّّ  وِ ػوَََْ  اللهُ  صَلَّّ  اللََّّ  اللهُ  صَلَّّ  امنَّبُِِّ  فلََالَ  نَحَ

َْوِ  َ  .«فبَرَْحِؼْياَ: »كاَلَ  لََ،: كاَلَ  «ىَذَا؟ مِثلَْ  نَحَوتَْ  تنَِِمَ  ٱَكَُُّ : »وَسََََّّ  ػوَ

جنَاَ (3 دَ، ٱَتوُ حَدَّ جنَاَ ٱَحََْ جنَاَ فِعْرٌ، حَدَّ حَى، ٱَتوُ حَدَّ ؼْتُ : الَ كَ  امضُّ : ًلَُولُ  ثشَِيٍ، جْنَ  امنُّؼْمَانَ  سََِ

لََ  ٱَبِِ  بِِ  اهعَْوقََ 
ّ
ِ  رَسُولِ  ا وِ  اللهُ  صَلَّّ  اللََّّ َْ َ ، ػوَ َ  ًؼُْعَِنِيهاَ، غَعََِّةٍ  ػلََّ  ٌشُْيِدُهُ  ًؼَْنِِ  وَسَََّّ

هُ؟ وَلٌََ  لََِ  ىَلْ : »فلََالَ  .«تَُنََْمُْ  فسََوِّ : »كاَلَ  هؼََمْ،: كاَلَ  «غيَُْ
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جنَاَ (4 ناَ  ًؼَْلَّ، ٱٔتو حَدَّ ، غَنِ  حََِّانَ، ٱَتوُ ٱَخْبَرَ ؼْبِِِّ  سَبمَتَْ : كاَلَ  ثشَِيٍ، جْنِ  امنُّؼْمَانِ  غَنِ  امشَّ

ي ِ  رَسُولَ  جشُْيِدَ  حَتَّّ  ٱَرْضَ  لََ : فلََامتَْ . لِي  فوََىَبََاَ لِي، اممَْوْىِحَةِ  تؼَْضَ  ٱَبِِ  ٱُمِّ  صَلَّّ  اللََّّ

َْوِ  اللهُ  َ ،وَ  ػوَ َ ََدِي ٱَبِِ  فبَخََذَ : كاَلَ  سَََّّ ِ  رَسُولَ  وَٱَتَ  غُلًَمٌ، وَٱَناَ  تِ وِ  اللهُ  صَلَّّ  اللََّّ َْ َ  ػوَ

، َ ، رَسُولَ  يَ : فلََالَ  وَسَََّّ ِ نَّ  اللََّّ
ّ
، اممَْوْىِحَةِ  تؼَْضِ  ػلََّ  زَاوَمخَْنِِ  رَوَاحَةَ  اتنْةََ  ىَذَا ٱُمَّ  ا نّيِ  لَُ

ّ
 وَا

                                                           
101Abu> ‘Abd al-Rah}ma>n Ah}mad bin Syu‘aib bin ‘Ali> al-Khura>sa>ni> al-Nasa>’i>, Al-Mujtaba> 

min al-Sunan = Al-Sunan al-Sugra, Juz VI, (Cet. II; H}alb: Maktabah al-Mat}bu>‘àh al-Isla>miah, 

1406 H/1986 M), h. 258-262. 

102Abu> ‘Abdillah Ah}mad bin Muh}ammad bin H}anbal bin Hila>l bin Asad al-Syaiba>ni>, Al-

Musnad li Ima>m Ah}mad bin H}anbal, Juz XIV, (Cet` I; Kairo: Da>r al-H}adi>s\, 1416 H/1995 M), h. 

148. 

103Abu> ‘Abdillah Ah}mad bin H}anbal, Al-Musnad, Juz XIV, h. 149. 



 
 

49 
 

بََاَ وَكدَْ  ،لَُ  وَىَحْتَُاَ كدَْ   هؼََمْ،: كاَلَ  «ىَذَا؟ غيَُْ  اجْنٌ  ٱَلََِ  ثشَِيُ، يَ : »كاَلَ . ٱُشْيِدَكَ  ٱَنْ  ٱَعَْْ

ي مِثلَْ  لَُ  فوََىَحْتَ : »كاَلَ  ِ ذًا، جشُْيِدْنِي  فلًََ : »كاَلَ  لََ،: كاَلَ  «مِيَذَا؟ وَىَحْتَ  الََّّ
ّ
نّيِ  ا

ّ
 لََ  فاَ

.«حَوْرٍ  ػلََّ  ٱَشْيَدُ 
104 

جنَاَ (5 دُ مُ  حَدَّ ، ٱَبِِ  جْنُ  حَمَّ ، غَنِ  دَاوُدَ، غَنْ  ػدَِيٍّ ؼْبِِِّ ونَِِ : كاَلَ  ثشَِيٍ، جْنِ  امنُّؼْمَانِ  غَنِ  امشَّ  حَََ

لََ  سَؼْدٍ  جْنُ  ثشَِيُ  ٱَبِِ 
ّ
َْوِ  اللهُ  صَلَّّ  امنَّبِِِّ  ا َ ، ػوَ َ ، رَسُولَ  يَ : فلََالَ  وَسَََّّ ِ  كدَْ  ٱَنّيِ  اشْيَدْ  اللََّّ

كَ  ٱَكَُُّ : »فلََالَ : كاَلَ  سَََّاهُ، شَُئْاً وَنَذَا، نَذَا امنُّؼْمَانَ  نَحَوتُْ  وْتَ  وَلََِ ي مِثلَْ  نَحَ ِ وْتَ  الََّّ  نَحَ

كَ  ٱَمَُسَْ : »كاَلَ  ثَُّ : كاَلَ  ، «غيَِْي فبَشَْيِدْ : »كاَلَ  لََ،: كاَلَ  «امنُّؼْمَانَ؟  ٍكَُوهوُا ٱَنْ  ٌسَُُُّ

َْمَ  َ م
ّ
َ : كاَلَ  ، «سَوَاءً؟ امبِْرِّ  فِِ  ا ذًا فلًََ : »كاَلَ  لَّ،ت

ّ
«ا

105 

جنَاَ (6 ََُنْةََ، جْنُ  سُفِْاَنُ  حَدَّ جنَاَ غُ ، حَدَّ ىْريُِّ دِ  غَنْ  امزُّ َْدِ  ثشَِيٍ، جْنِ  امنُّؼْمَانِ  جْنِ  مُحَمَّ  جْنِ  وَحََُ

حََْنِ  غَحْدِ  اهُ  غَوْفٍ، جْنِ  امرَّ ُمَا ٱَخْبَرَ ؼَا ٱَنََّّ  غلًَُمًا، ٱَبِِ  ونَِِ نحََ : ًلَُولُ  ثشَِيٍ، جْنَ  امنُّؼْمَانَ  سََِ

ِ  رَسُولَ  فبَثََُتُْ  َْوِ  اللهُ  صَلَّّ  اللََّّ َ ، ػوَ َ كَ  ٱَكَُُّ : »فلََالَ  لُِْشْيِدَهُ، وَسَََّّ : كاَلَ  «نَحَوتَْ؟ كدَْ  وَلََِ

«فاَرْدُدْهُ : »كاَلَ  لََ،
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جنَاَ (7 جنَاَ سُفِْاَنُ، حَدَّ ، حَدَّ ؼْتُ : كاَلَ  مُجَالٌَِ ، سََِ ؼْبَِِّ  ثشَِيٍ، جْنَ  امنُّؼْمَانَ  ؼْتُ سََِ : كاَلَ  امشَّ

َْوِ  اللهُ  صَلَّّ  امنَّبَِِّ  فبَثََُتُْ  غلًَُمًا، ٱَبِِ  نَحَونَِِ  امْكُوفةَِ، ػلََّ  ٱَمِيًا وَكَانَ  ،:ًلَُولُ  َ ، ػوَ َ  وَسَََّّ

كَ  ٱَكَُُّ : »فلََالَ  لُِْشْيِدَهُ  نّيِ : »كاَلَ  لََ،: كاَلَ  «نَحَوتَْ؟ وَلََِ
ّ
«حَوْرٍ  لَّ ػَ  ٱَشْيَدُ  لََ  فاَ

107 

جنَاَ (8 يُ  حَدَّ جنَاَ: كاَلَ  امنُّؼْمَانِ، جْنُ  سَُُ لِ  جْنِ  حَاحِةِ  غَنْ  زًَدٍْ، اجْنَ  ًؼَْنِِ  حَََّادٌ  حَدَّ  اممُْفَضَّ

ِ  رَسُولُ  كاَلَ : كاَلَ  ثشَِيٍ، جْنِ  امنُّؼْمَانِ  غَنِ  ٱَتَِوِ، غَنْ  صُفْرَةَ، ٱَبِِ  جْنِ  اممُْيَوَّةِ  اجْنَ  ًؼَْنِِ   اللََّّ

َْوِ  اللهُ  لَّّ صَ  َ «ٱَتنْاَئكُُِْ  تيََْْ  اػْدِموُا: »وَسََََّّ  ػوَ
108 

حََْنِ، غَحْدِ  ٱَتوُ كاَلَ  (9 جنَِِ، امرَّ ، حَدَّ ، املَْوَارٍِريُِّ مِيُّ جنَاَ: كاَلََ  وَاممُْلَدَّ  غَنْ  زًَدٍْ، جْنُ  حَََّادُ  حَدَّ

لِ  جْنِ  حَاحِةِ   ثشَِيٍ، جْنِ  امنُّؼْمَانِ  غَنِ  ٱَتَِوِ، غَنْ  صُفْرَةَ، ٱَبِِ  جْنِ  اممُْيَوَّةِ  اجْنَ  ًؼَْنِِ  اممُْفَضَّ

ِ  رَسُولُ  كاَلَ : كاَلَ  َْوِ  اللهُ  صَلَّّ  اللََّّ َ  «ٱَتنْاَئِكُُْ  تيََْْ  اػْدِموُا: »وَسََََّّ  ػوَ

                                                           
104Abu> ‘Abdillah Ah}mad bin H}anbal, Al-Musnad, Juz XIV, h. 150. 

105Abu> ‘Abdillah Ah}mad bin H}anbal, Al-Musnad, Juz XIV, h. 151. 

106Abu> ‘Abdillah Ah}mad bin H}anbal, Al-Musnad, Juz XIV, h. 158. 

107Abu> ‘Abdillah Ah}mad bin H}anbal, Al-Musnad, Juz XIV, h. 164. 

108Abu> ‘Abdillah Ah}mad bin H}anbal, Al-Musnad, Juz XIV, h. 168. 
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جنَاَ (10 مَانُ  حَدَّ َْ جنَاَ حَرْبٍ، جْنُ  سُوَ لِ  جْنِ  حَاحِةِ  غَنْ  زًَدٍْ، جْنُ  حَََّادُ  حَدَّ  جْنِ  اممُْفَضَّ

ؼْتُ : كاَلَ  ٱَتَِوِ، غَنْ  اممُْيَوَّةِ، عُةُ، ثشَِيٍ، جْنَ  امنُّؼْمَانَ  سََِ ِ  رَسُولُ  كاَلَ : كاَلَ  يََْ  صَلَّّ  اللََّّ

َْوِ  اللهُ  َ ، تيََْْ  اػْدِموُا»: وَسََََّّ  ػوَ «ٱَتنْاَئكُُِْ  تيََْْ  اػْدِموُا ٱَتنْاَئكُُِْ
109 

Selanjutnya, peneliti akan melakukan i‘tiba>r al-sanad untuk mengetahui 

ada atau tidak adanya perawi pendukung yang berstatus sya>hid ataupun muta>bi’. 

Berdasarkan pengumpulan hadis yang menjadi objek kajian pada penelitian ini, 

peneliti menemukan 34 jalur periwayatan yang terdapat pada kitab 9 imam (al-

kutub al-sittah), yaitu; 2 riwayat di dalam kitab S}ah}i>h} al-Bukha>ri>, 7 riwayat di 

dalam kitab S}ah}i>h} Muslim, 2 riwayat dalam kitab Sunan Ibn Ma>jah, 1 riwayat 

dalam kitab Sunan al-Turmuz\i>, 12 riwayat di dalam kitab Sunan al-Naa>’i> dan 11 

riwayat di dalam kitab Musnad Ah}mad bin H}anbal. 

Riwayat-riwayat tersebut dinukil dari seorang sahabat saja, yaitu al-

Nu‘ma>n bin Basyi>r sekaligus menunjukkan bahwa hadis tentang pilih kasih tidak 

memiliki sya>hid. Sementara pada kalangan tabi‘in terdapat 6 orang yang 

menerimanya dari al-Nu‘ma>n, yakni; ‘A<mir al-Syu‘bi>, Muh}ammad bin al-

Nu‘ma>n, ‘Urwah, H}umaid bin ‘Abd al-Rah}ma>n, Muslim S}abi>h} dan al-Fad}l bin al-

Muhlab sebagai muta>bi‘ dari hadis tersebut. Untuk lebih jelasnya, silahkan lihat 

skema berikut; 

  

                                                           
109Abu> ‘Abdillah Ah}mad bin H}anbal, Al-Musnad, Juz XIV, h. 169. 
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B. Kualitas Hadis Pilih Kasih 

Setelah melakukan rangkaian proses takhri>j al-h}adi>s\ (penelusuran, 

pengumpulan, i‘tibar al-sanad hingga pada skema periwayatan hadis) tentang 

pilih kasih, peneliti kemudian akan melakukan kroscek terhadap kualitas hadis 

apakah berkualitas sahih atau tidak. Pada penelitian hadis ini, dilakukan kritik 

sanad (naqd al-sanad) dan kritik matan (naqd al-matn). Hal ini perlu dilakukan 

untuk memisahkan riwayat-riwayat yang lemah secara sanad, matan atau lemah 

secara keseluruhan. Dengan memisahkan antara riwayat yang sahih dan lemah 

akan meghindarkan pada kekelirua dalam pemaknaan hadis tentang pilih kasih. 

Terkait penentuan kualitas sebuah hadis, mayoritas ulama berpacu pada 

defenisi hadis sahih yang telah disaring oleh Ibn al-S}alah sebagai syarat sebuah 

hadis dapat dinyatakan sahih, yaitu; setiap periwayat yang terlibat dalam proses 

pemindahan / periwayatan hadis harus bersambung atau bertemu, bersifat adil 

dan kuat daya hafalannya. Sementera dua lainnya, yakni tidak terdapat 

pertentangan pada setiap matan hadis, baik yang semakna ataupun yang tidak 

semakna (sya>z\) dan setiap matannya tidak memiliki lafal yang membuat 

maknanya rusak (‘illah) adalah tolok ukur kesahihan matan.
110

 Persyaratan inilah 

yang akan diaplikasikan dalam meneliti kualitas hadis tentang pilih kasih. 

1. Kualitas sanad hadis pilih kasih 

Sanad hadis yang menjadi fokus penelitian pada hadis tentang pilih kasih 

adalah riwayat imam al-Turmuz\i> melalui jalur periwayatan dari Nas}r bin ‘Ali> 

dari Sufya>n bin ‘Uyainah dari Ibn Syiha>b al-Zuhri> dan Muh}ammad bin al-

Nu‘ma>n dari al-Nu‘ma>n bin Basyi>r yang menyandarkan langsung hadis tersebut 

kepada Rasulullah. Alasan peneliti memilih sanad tersebut, oleh karena dalam 

                                                           
110Lihat M. Yusuf Assagaf, Manajemen Hati Perspektif Hadis Nabi Muhammad SAW, 

Tesis, (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar; 2021), h. 33-34. 
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skema periwayatan hadis di atas nampak sanad tersebut menyendiri. Berikut 

ulasa penilaian para periwayat tersebut; 

a. Al-Turmuz\i> 

Imam al-Turmuz\i> bernama lengkap Muh}ammad bin ‘I<sa bin Saurah bin 

Mu>sa> al-D}uh}h}a>k, pendapat lain mengatakan bahwa ia bernama lengkap 

Muh}ammad bin ‘I<sa bin Yazi>d bin Saurah bin al-Sakan al-Salami>, Abu> ‘I<sa> al-

Turmuz\i> al-D}ari>r al-H}a>fiz}.
111

 Ia lahir pada tahun 209 H, wafat pada senin malam 

tanggal 13 Rajab, tahun 279 H di daerah Turmuz\.
112

 Sebuah pendapat 

menyatakan bahwa al-Turmuz\i> lahir dalam keadaan buta, akan tetapi pendapat 

yang lebih s}ah}i>h} meyatakan bahwa ia buta pada waktu tuanya, yakni setelah 

melakukan perlawatan dan menulis kitab / ilmu.
113

 

Al-Turmuz\i> pernah melakukan perlawatan dengan datang keberbagai 

negeri seperti; Khurasa>n, ‘Ira>q, H}ija>z dan sebagainya, serta menerima hadis dari 

banyak guru.
114

 Tetapi ia tidak pernah melakukan perlawatan ke Mes}ir dan 

Sya>m. Di antara guru-gurunya ialah: Muh}mu>d bin Gaila>n, Qutaibah bin Sa‘i>d, 

Muh}ammad bin ‘Amru> dan selainnya.
115

 Peneliti tidak menemukan nama Nas}r 

                                                           
111Lihat Abu> al-H}ajja>j Yu>suf bin ‘Abd al-Rah}ma>n bin Yu>suf Jama>l al-Di>n Ibn al-Zaki> 

Abu> Muh}}ammad al-Qad}a>‘i> al-Mizzi>, Tahz\i>b al-Kama>l fi> Asma>’I al-Rija>l, Juz XXIV, (Cet. I; 

Bairu>t: Mu’assasah al-Risa>lah, 1400 H/ 1980 M), h. 250. 

112Lihat Abu> Sa‘i>d ‘Abd al-Rah}man bin Ah}mad bin Yu>nus al-S}ad}fi>, Ta>ri>kh Ibn Yu>nus al-

Mis}ri>, Juz II, (Cet. I; Bairut: Da>r al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1412 H), h. 543. 

113Lihat Abu> ‘Abdillah Sya>ms al-Di>n Muh{ammad bin Ah{mad bin ‘Us \ma>n bin Qa’aima>z 

al-Z|ahabi>, Siyar A‘la>m al-Nubala>’, Juz XIII, (Cet. III; t.t.: Mu’assasat al-Risa>lah, 1405 H/1985 

M), h. 270. 

114Lihat Abu> al-Fad}l Ah{mad bin ‘Ali> bin Muh}ammad bin Ah}mad Ibn H{ajar al-‘Asqala>ni>, 

Tahz\i>b al-Tahz\i>b, Juz IX, (Cet. I; al-Hindu: Mat}ba‘ah Da>’irah al-Ma‘a>rif al-Naz}a>miyyah, 1326 

H), h. 387. 

115Lihat al-Z|ahabi, Ta>ri>kh al-Isla>m wa Wafaya>t al-Masya>hi>r al-A’ala>m, Juz VI, (Cet. I; 

t.t.,; Da>r al-Garb al-Isla>mi>, 2003 M), h. 617. 
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bin ‘Ali> dalam daftar gurunya di berbagai kitab rujukan karena tidak semua nama 

gurunya dilampirkan.  

Penilaian ulama terhadap al-Turmuz\i>, di antaranya: Abu> H}a>tim, al-Z|ahabi> 

dan Abu> Ya‘la> menilainya s\iqah,
116

 penilaian lain al-Z|ahabi> ialah al-h}a>fiz}, al-

‘alam, al-ima>m, al-ba>ri‘,117 Ibn H}ajar al-‘Asqala>ni> mengatakan bahwa ia salah 

satu imam yang s\iqah, h}a>fiz}. 118
 Berdasarkan penilaian tersebut maka dapat 

disimpulkan bahwa al-Turmuz\i> adalah perawi yang ‘a>dil dan d}a>bit}. 

b. Nas}r bin ‘Ali> 

Bernama lengkap Nas}r bin ‘Ali> bin Nas}r bin ‘Ali> bin S}ubha>n bin Ubai 

bergelar Abu> ‘Umar Azadi> al-Juhd}ami> al-Bas}ri> al-H}a>fiz}. Lahir sekitar tahun 160 

H.
119

 Imam al-Bukha>ri> mengatakan bahwa ia wafat pada bulan Rabi>‘ al-A<khir, 

tahun 150 H di Bas}rah. Pendapat lain mengatakan tahun 151 H.
120

 Namun, 

pendapat imam al-Bukhari> yang benar. 

Di antara guru-gurunya ialah; Nu>h} bin Qais al-H}udda>ni>, Yazi>d bin Zurai‘, 

Sufya>n bin ‘Uyainah, ‘Abd al-‘Azi>z bin ‘Abd al-S}amad dan selainnya.
121

 

                                                           
116Lihat Abu> H}a>tim Muh}ammad bin H}ibba>n bin Ah}mad bin H}ibba>n bin Mu‘a>z \ bin 

Ma‘bad al-Tami>mi>, Al-S|iqa>t, Juz IX, (Cet. I; al-Hindi: Da>’irah al-Ma‘a>rif al-‘Us \ma>niyyah bi 

H}aidir, 1393 H/ 1973 M),  h. 153., al-Z|ahabi>, Mi>za>n al-I‘tida>l fi> Naqd al-Rija>l, Juz III, (Cet. I; 

Bairut-Libanon; Da>r al-Ma‘rifah li al-T}iba‘ah wa al-Nasyr, 1382 H/ 1963 M), h. 678., Abu> Ya‘la> 

al-Khali>li>, Khali>l bin ‘Abdullah bin Ah}mad bin Ibra>hi>m bin al-Khali>l al-Quzwaini>, Al-Irsya>d fi> 

Ma‘rifah ‘Ulama>’I al-H}adi>s\, Juz III, (Cet. I; Al-Riya>d}; Maktabah al-Rusyd, 1409 H), h. 904., dan 

Muh}ammad bin ‘Abd al-Gani> bin Abi> al-Bakr bin Syujja>‘ Abu> Bakr, Al-Taqyi>d li Ma‘rifah 

Ruwa>h al-Sunan wa al-Masa>ni>d, Juz I, (Cet. I; t.t: Da>r al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1408 H/1988 M), h. 

97. 

117Lihat al-Z|ahabi>, Siyar A‘la>m al-Nubala>’, Juz XIII, h. 270. 

118Lihat Ibn H}ajar al-‘Asqala>ni>, Taqri>b al-Tahz\i>b, (Cet. I; Su>riya>: Da>r al-Rasyi>d, 1406 

H/1986 M), h. 500. 

119Lihat al-Z|ahabi>, Siyar A‘la>m al-Nubala>’, Juz XII, h. 133. 

120Lihat al-Bukha>ri>, Al-Ta>rikh al-Ausa>t}, Juz II, (Cet. I; Kairo: Da>r al-Wa‘i>, 1397 H/1977 

M), h. 391. Lihat Abu> al-H}ajja>j al-Mizzi>, Tahz\i>b al-Kama>l fi> Asma>’I al-Rija>l, Juz XXIX, h. 360 

121Lihat al-Z|ahabi, Ta>ri>kh al-Isla>m wa Wafaya>t al-Masya>hi>r al-A’ala>m, Juz V, h. 1265. 
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Sementara di antara murid-muridnya ialah; peyusun kitab yang enam (al-

Turmuz\i>, al-Nasa>’i>, Abu> Da>ud, Ibn Ma>jah, al-Bukha>ri> dan Muslim) Ibn 

Khuzaimah, Zakariya> al-Sa>ji> dan lain-lain. 

Penilaian ulama kepada Nas}r bin ‘Ali>; al-Nasa>’i>, Ibn H}ibba>n dan Ibn 

H}ajar menilanya siqah,
122

 Ah}mad bin H}anbal mengatakan ma> ba’sa bih, Abu> 

H}a>tim mengatakan huwa ah}abbu ilayya min Abi> H}afs} al-S}aira>fi> wa aus\aqu 

minhu.123 Dengan demikian, Nas}r bin ‘ali> dapat dinyatakan sebagai perawi yang 

‘a>dil dan d}a>bit}. 

Data-data di atas menunjukkan bahwa jarak wafat antara imam al-

Turmuz\i> (l. 209 H dan w. 279 H) dengan Nas}r bin ‘Ali> (l. 160 H dan w. 250 H) 

adalah 29 tahun, maka ada kemungkinan keduanya untuk bertemu. Bahkan, jika 

dilihat dari jarak lahir imam al-Turmuz\i> (l. 209 H) dengan wafat Nas}r bin ‘Ali> 

(w. 250 H) yang berjarak 47 tahun, maka keduanya sangat memungkinkan untuk 

bertemu. Faktor lainnya yang dapat memungkinkan keduanya untuk bertemu 

ialah al-Turmuz\i> pernah berkunjung ke negeri Irak yang di dalamnya terdapat 

kota Bas}rah sebagai tempat lahir dan wafat Nas}r bin ‘Ali>. Dengan demikian, 

keduanya dapat diperkirakan bertemu di Bas}rah. Oleh karena itu, persambungan 

sanad antara keduanya dapat dipertanggungjawabkan beserta s}igah h}addas\ana> 

yang digunakan. 

c. Sufya>n bin ‘Uyainah 

                                                           
122Lihat al-Nasa>’i>, Tasmiyah Masyi>khah Abi> ‘Abd al-Rah}man Ah}mad bin Syu‘aib bin 

‘Ali> al-Nasa>’i> wa z \akara al-udallisi>n, (Cet. I; Makkah: Da>r ‘A<lim al-Fawa>’id, 1423 H), h. 71., dan 

Ibn H}ibba>n, Al-S|iqa>t, Juz IX,  h. 218., Lihat Ibn H}ajar al-‘Asqala>ni>, Tahz\i>b al-Tahz\i>b, h. 561. 

123Lihat Abu> Muh}ammad ‘Abd al-Rah}ma>n bin Muh}ammad bin Idri>s bin al-Munz}ir al-

Tami>mi> al-H}anz}ali> al-Ra>zi> Ibn Abi> H{a>tim, Al-Jarh{ wa al-Ta‘di>l, Juz VIII, (Cet. I; Beirut: Da>r 

Ih{ya>’ al-Tura>s\ al-‘Arabi>, 1271 H/1952 M), h. 471. 
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Bernama lengkap Sufya>n bin ‘Uyainah bin Abi> ‘Imra>n Maimu>n al-Hila>li>, 

bergelar Abu> Ah}mad al-Ku>fi>. Ia lahir di Ku>fa (sebuah daerah yang berada di 

antara Bas}rah dan Bagda>d) pada tahun 107 H, wafat pada tahun 197 H dalam 

usia 91 tahun di Makkah. Ia melaksanakan ibadah haji pada tahun 116 dan 120 

H.
124

 Ibn H}ibba>n mengatakan bahwa Sufya>n bin ‘Uyainah datang kepada Ibn 

Syiha>b al-Zuhri> pada usia 16 tahun 2 bulan untuk belajar, yakni tahun 123 H. 

setelah itu, Ibn Syiha>b al-Zuhri> kemudian berpindah (dari Madinah) ke Sya>m 

hingga wafat tahun 124 H.
125

 

Sufya>n bin ‘Uyainah tercatat memiliki banyak guru, di antaranya ialah; 

Ibn Syiha>b al-Zuhri>, Muh}ammad bin ‘Àjla>n}, S}a>lih} bin S}a>lih}, Sulaima>n al-Taimi> 

dan selainnya. Sedangkan di antara murid muridnya ialah; Nas}r bin ‘Ali, 

Musaddad, ‘Abdullah bin Muhammad, ‘Abdullah bin ‘Umar selainnya.
126

 

Penilaian ulama kepadanya; Ibn Sa‘ad menilainya ka>na s\iqah, s\abt, kas\i>r 

al-h}adi>s\, h}ujjah; Yah}ya bin Ma‘i>n menilainya as\bat al-na>s; Al-‘Ijli> menilainya 

s\iqah s\abt fi> al-h}adi>s\; Imam al-Sya>fi‘i> menilainya ma> ra’aitu ah}adan min al-na>s 

fi>h  min a>lah al-‘ilm ma> fi> Sufya>n bin ‘Uyainah, ma> ra’aitu ah}adan akaffa ‘an al-

fataya> minhu, wa ma> ra’aitu ah}adan ah}sana li tafsi>r al-h}adi>s\ minhu; dan Ibn 

H}ibba>n menilainya ka>na min al-h}uffa>z} al-mutqini>n, wa ahl al-wara‘. 127
 

                                                           
124 Lihat Ibn H}ajar al-‘Asqala>ni, Tahz\i>b al-Tahz\i>b, Juz VI, h. 117-120. Lihat Abu> 

‘Abdillah Muh}ammad bin Sa‘ad bin Mani>‘ al-Ha>syimi> Ibn Sa‘ad, Al-T{abaqa>t al-Kubra>, Juz VI, 

(Cet. I; Bairu>t: Da>r al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1410 H/1990 M), h. 41. 

125Lihat Ibn H}ibba>n, Al-S|iqa>t, Juz VI,  h. 403. 

126Lihat Abu> al-H}ajja>j al-Mizzi>, Tahz\i>b al-Kama>l, Juz XI, h. 182-186. 

127Lihat Abu> Zakariya> Yah}ya bin Ma‘i>n bin ‘Awn bin Ziya>d bin Bust}a>m bin ‘Abd al-

Rah}man al-Mari’i> bi al-Wala>’i> al-Bagda>di>, Ta>ri>kh Ibn Ma‘i>n, Juz I, (Damsyq: Da>r al-Ma’mu>n li 

al-Tura>s\, t.th.), h. 119., Abu> al-H}asan Ah}mad bin ‘Abdullah bin S}a>lih} al-’Ijli>, Ma’rifat al-S{iqa>t, 

Juz I, (Cet. I; Madinah: Maktabah al-Da>r, 1405 H/1985 M), h. 417., Ibn Abi> H}a>tim, al-Jarh{ wa al-

Ta‘di >l, Juz I, h. 32-33., Abu> Zakariyya> Mah}yi> al-Di>n Yah}ya bin Syarf al-Nawawi>, Tahz\i>b al-

Asma>’ wa al-Luga>h, Juz I, (Bairut: Da>r al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.th), h. 224., Ibn H}ibba>n, 

Masya>hi>r ‘Ulama>’ al-Ams}a>r wa A‘la>m Fuqaha>’ al-Aqt}a>r, (Cet. I; Al-Mans}u>rah: Da>r al-Wafa>’ li 

al-T}iba>‘ah wa al-Nasyr wa al-Tauzi>‘, 1411 H/1991 M), h. 235. dan al-S|iqa>t, Juz VI, h. 403. 
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Berdasarkan penilaian-penilaian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Sufya>n 

bin ‘Uyainah adalah perawi yang ‘a>dil dan d}a>bit}. 

Data tersebut menunjukkan bahwa jarak wafat antara Nas}r bin ‘Ali> (l. 160 

dan w. 250 H) dengan Sufya>n bin ‘Uyainah (l. 107 H, w. 197 H) 53 tahun, maka 

sedikit kemungkinan keduanya untuk bertemu. Tetapi, jika dilihat dari jarak lahir 

Nas}r bin ‘Ali> (l. 160 H) dengan wafat dari Sufya>n bin ‘Uyainah (w. 197) yang 

berjarak 37 tahun, maka keduanya sangat memungkinkan keduanya untuk 

bertemu. Terlebih lagi jika mempertimbangkan faktor tempat tinggal antara Nas}r 

bin ‘Ali> yang berasal dari Bas}rah dan Sufya>n bin ‘Uyainah yang berasal dari 

Ku>fah, maka pertemuan keduanya semakin kuat karena Bas}rah dan Ku>fah 

merupakan 2 kota besar di negeri Iraq. Dengan demikian, ketersambungan sanad 

antara keduanya dapat dipertanggungjawabkan berserta s}igah h}addas\ana> yang 

digunakan. 

d. Ibn Syiha>b al-Zuhri> 

Bernama lengkap Muh}ammad bin Muslim bin ‘Ubaidillah bin ‘Abdillah 

bin Syiha>b bin ‘Abdillah bin al-H}a>ris\ bin Zuhrah bin Kila>b bin Murrah, bergelar  

al-Ima>m Abu> Bakr al-Qurasyi> al-Zuhri> al-Madani> (seorang ulama terkemuka 

Madinah). Ia lahir pada tahun 50 H dan wafat pada tahun 124 H di Sya>m.
128

 

Imam Ma>lik mengatakan bahwa al-Zuhri> adalah ulama pertama yang 

membukukan hadis.
129

   

Al-Zuhri> termasuk kalangan tabi‘in karena bertemu 10 orang sahabat, 

salah satu di antaranya ialah Anas bin Ma>lik. Di antara guru-gurunya ialah; 

Muh}ammad bin al-Nu‘ma>n, Sa‘i>d bin al-Musayyab, ‘Abdullah bin Ka‘ab, Sahl 

                                                           
128Lihat al-Z|ahabi>, Ta>ri>kh al-Isla>m wa Wafaya>t al-Masya>hi>r al-A’ala>m, Juz III, h. 499. 

129lihat Ibn Abi> H}a>tim, al-Jarh{ wa al-Ta‘di >l, Juz VIII, h. 74.   
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bin Sa‘ad dan selainnya. Sedangkan di antara murud-muridnya ialah Sufya>n bin 

‘Uyainah, Yu>nus bin Yazi>d, Lais\ bin Sa‘ad dan selainnya.
130

 

Penilaian ulama terhadap dirinya; al-‘Ijli> dan Ibn H}ibba>n menilainya 

s\iqah,
131

 Anas bin ma>lik berkata ma adraktu bi al-Madi>nah faqi>han muhaddis\an 

gaira wa>h}id (al-zuhri>), ‘Amru> bin Di>na>r berkata ma> ra’aitu ah}adan anas}s}u li al-

h}adi>s\ min al-Zuhri>.132
 Berdasarkan penilaian tersebut, maka dapat disimpulkan 

bahwa Ibn Syiha>b al-Zuhri> termasuk perawi yang ‘a>dil dan d}a>bit}. 

Data di atas menunjukkan bahwa jarak wafat antara Sufya>n bin ‘Uyainah 

(l. 107 H, w. 197 H) dengan al-Zuhri> (l. 50 dan w. 124) 73 tahun, maka sangat 

sulit menyatakan keduanya untuk bertemu. Tetapi, jika dilihat dari jarak lahir 

Sufya>n bin ‘Uyainah (l. 107 H) dengan wafat al-Zuhri> (w. 124 H) yang berjarak 

17 tahun, maka ada kemungkinan untuk bertemu. Faktor lain yang 

memungkinkan keduanya untuk bertemu adalah karena Sufya>n bin ‘Uyainah 

tercatat pernah belajar kepadanya pada usia 16 tahun. Dengan demikian, 

ketersambungan sanad antara keduanya dapat dipertanggungjawabkan sekalipun 

hanya menggunakan s}igah ‘an. 

e. Muh}ammad bin al-Nu‘ma>n 

Bernama lengkap Muh}ammad bin al-Nu‘ma>n bin Basyi>r bin Sa‘ad bin 

S|a‘labah bin Khila>s bin Zaid bin Ma>lik bin al-Agarr bin S|a‘labah bin Ka‘ab bin 

al-Kazraj al-Ans}a>ri> yang bergelar Abu> Sa‘i>d. Ibunya bernama Ummu ‘Àbdillah 

binti ‘Amr bin Jurwah dari keturunan al-H}a>ris\ bin al-Khazraj yang melahirkan 

                                                           
130Lihat Abu> Bakr Ah}mad bin ‘Ali> bin Muh}ammad bin Ibra>hi>m Ibn Manjuwiyah, Rija>l 

S}ah}i>h} Muslim, Juz II, (Cet. I; Bairu>t Da>r al-Ma‘rifah, 1407 H), h. 205-207. Dan Abu> al-H}ajja>j al-

Mizzi>, Tahz\i>b al-Kama>l fi> Asma>’i al-Rija>l, Juz XXVI, h. 419-426.  

131Lihat al-’Ijli>, Ma’rifat al-S{iqa>t, Juz. II, h. 253. Dan Ibn H}ibba>n, al-S|iqa>t, Juz V, h. 

349. 

132Lihat Ibn Sa‘ad, Al-T{abaqa>t al-Kubra>, Juz V, h. 352. ‘Amru> lihat Ibn Abi> H}a>tim, al-

Jarh{ wa al-Ta‘di >l, Juz VIII, h. 73.   
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Muh}ammad bin al-Nu‘ma>n, Rawa>h}ah, ‘Abd al-Kari>m dan ‘Àbd al-H}umaid.
133

 Ia 

merupakan seorang ulama golongan tabi‘i>n dari Madinah yang kemudian 

berpindah ke negeri Sya>m dan menetap di kota Damaskus / Bait al-Maqdi>s. 

Muh}ammad bin al-Nu‘ma>n termasuk perawi yang majhu>l al-‘ain (tidak diketahui 

biografinya) sebab tidak disebutkan kapan ia lahir dan wafat. 

Ibn ‘Asa>kir menyebutkan di dalam kitabnya bahwa Muh}ammad bin al-

Nu‘ma>n mendengar / belajar hadis dari bapaknya, yakni al-Nu‘ma>n bin Basyi>r. 

Sementara Ibn Syiha>b al-Zuhri> menerima hadis darinya setelah berpindah ke 

negeri Sya>m.
134

 

Penilaian ulama terhadap dirinya; al-‘Ijli>, Ibn H}ibba>n, al-Nasa>’i> dan Ibn 

H}ajar al-‘Asqala>ni> menilainya s\iqah.
135

 Dengan demikian, Muh}ammad bin al-

Nu‘man dapat dikategorikan sebagai perawi yang memenuhi kriteria ‘a>dil dan 

d}a>bit}, sekalipun data tentang riwayat hidupnya tidak dimuat diberbagai kitab 

tawa>rikh. 

Data di atas menunjukkan bahwa jarak wafat antara Ibn Syiha>b al-Zuhri> 

(l. 50 dan w. 124) dengan Muh}ammad bin al-Nu‘ma>n (tanpa data) tidak dapat 

diketahui, sehingga dengan faktor tersebut sulit menyatakan adanya pertemuan 

di antara keduanya. Namun, jika melihat faktor tempat kelahiran dan 

perpindahan tempat keduanya, maka terdapat indikasi terjadinya pertemuan, 

sebab keduanya berasal dari Madinah dan sama-sama berpindah ke negeri Sya>m. 

Terlebih lagi jika melihat keterangan bahwa Ibn Syiha>b al-Zuhri> menerima hadis 

                                                           
133Lihat Ibn Sa‘ad, Al-T{abaqa>t al-Kubra>, Juz V, h. 206. 

134Lihat Abu> al-Qa>sim ‘Ali> bin al-H}asan bin Habbatullah Ibn ‘Asa>kir, Ta>ri>kh Dimasyqi, 

Juz LVI, (t.t.: Da>r al-Fikr li al-T}iba>‘ah wa al-Nasyr wa al-Tauzi>‘, 1415 H/1995 M), h. 124. 

135Lihat al-’Ijli>, Ma’rifat al-S{iqa>t, Juz. II, h. 415. Dan Ibn H}ibba>n, al-S|iqa>t, Juz V, h. 

357., Abu> al-Wali>d Suliaman bin Khalf bin Sa‘ad bin Ayyu>b bin Wa>ris\ al-Taji>bi> al-Qurt}ubi>, Al-

Ta‘di>l wa al-Tajri>h}, Juz II, (Cet. I; Riya>d: Da>r al-Liwa>’ li al-Nasyr wa al-Tauzi>‘, 1406 H/1986 M), 

h. 648., dan Ibn H}ajar al-‘Asqala>ni>, Taqri>b al-Tahz\i>b, h. 510. 
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darinya setelah berpindah ke negeri Sya>m yang mana Muh}ammad bin al-Nu‘ma>n 

lebih dulu berpindah darinya. Dengan demikian, ketersambungan sanad antara 

keduanya dapat dipertanggungjawabkan sekalipun hanya menggunakan s}igah 

‘an. 

f. Al-Nu‘ma>n bin Basyi>r 

Bernama lengkap al-Nu‘ma>n bin Basyi>r bin Sa‘ad bin S|a‘labah bin Khila>s 

bin Zaid bin Ma>lik bin S|a‘labah bin ‘Amr bin ‘A<mir
136

 al-Ans}a>ri> yang bergelar 

Abu> ‘Abdillah. Ia merupakan orang pertama yang lahir dari golongan Ansa}>r di 

Madinah pasca hijrahnya Rasulullah dari Makkah, yaitu pada bulan Rabi>‘ al-

A<khir tahun 1 H.. Ibunya bernama ‘Amrah binti Rawa>h}ah.
137 

Al-Nu‘ma>n bin Basyi>r pernah diutus oleh Mu‘a>wiyah bin Abi> Sufya>n ke 

kota Ku>fa> sebagai pemimpin dan memimpin selama 7 bulan.
138

 Kemudian ia 

menjadi qa>di> di Damaskus lalu terbunuh di daerah H}amas} oleh Kha>lid bin Khala> 

al-Kala>‘i>.
139 

Sebagai seorang sahabat Rasulullah, tentunya tidak perlu lagi diragukan 

kualitas pribadinya yang tercakup pada kaedah kullu s}ah}abah ‘adu>l. 

Data-data di atas menunjukkan bahwa persambungan sanad antara 

Muh}ammad bin al-Nu‘ma>n dengan bapaknya, al-Nu‘ma>n bin Basyi>r dapat 

dipertanggungjawabkan sekalipun hanya menggunakan s}igah ‘an. Demikian pula 

persambungan sanad antara al-Nu‘ma>n dan Rasulullah yang dalam hadis secara 

                                                           
136Lihat Abu> ‘Amr Khali>fah bin Khiya>t} bin Khali>fah al-Syaiba>ni> al-‘As}rafi> al-Bas}ri>, 

T}abaqa>t, (t.t.: Da>r al-Fikr li al-T}iba>‘ah wa al-Nasyr wa al-Tura>s\, 1414 H/1993 M), h. 229.  

137Lihat Ibn Sa‘ad, Al-T{abaqa>t al-Kubra>, Juz VI, h. 122. 

138Lihat al-Bukha>ri>, Al-Ta>ri>kh al-Kabi>r, Juz VIII, (H}aidar Abad: Da>’irah al-Ma‘a>rif, 

t.th.), h. 75. 

139Ibn H}ibba>n, al-S|iqa>t, Juz III, h. 409. 
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terang menyebutkan bahwa dirinya terkait langsung dengan hadis tentang pilih 

kasih.  

Beranjak daripada pejelasan-penjelasan di atas, maka sanad hadis imam 

al-Turmuz\i> sampai kepada al-Nu‘ma>n bin Basyi>r dapat dinilai s}ah}i>h} dengan 

alasan;  

1) Setiap perawi yang terlibat dalam proses periwayatan hadis tentang 

pilih kasih saling bertemu (ittis}a>l) pada setiap tingkatan.  

2) Para perawi yang terlibat dalam proses periwayatan hadis tentang 

pilih kasih memenuhi kriteria ‘a>dil dan d}a>bit}.  

2. Kualitas matan hadis pilih kasih 

Proses penelitian pada matan hadis terfokus pada dua aspek, yaitu aspek 

pertentangan pada matan hadis (sya>z\) dan aspek kecacatan pada matan hadis 

(‘illah). Untuk mengetahui adanya dua aspek tersebut pada matan-matan hadis 

terkait, dibutuhkan langkah-lagkah metodologis yang meliputi 4 hal, yaitu:  

Pertama, memastikan kesahihan sanad hadis terkait.  

Kedua, melakukan pemenggalan pada setiap matan hadis lalu menentukan 

lafal asli yang kemungkinan berasal dari Rasulullah.  

Ketiga, memperhatikan susunan lafal pada setiap matan hadis yang diteliti 

dengan melihat aspek pengurangan, penambahan, sisipan, perubahan, pemutar-

balikan lafal atau kalimat pada matan hadis, dan penggabungan matan hadis lain 

yang bukan bagian darinya yang dapat merusak makna substansi hadis.   

Keempat, meneliti aspek kandungan matan hadis dengan melakukan 

perbandingan dengan teks-teks dari al-Qur’an, hadis sahih, logika dan fakta 

sejarah. Jika, matan hadis tidak sejalan dengan hal-hal tersebut, maka dapat 
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dinilai lemah bahkan bertentangan. Namun, jika sejalan dengan hal-hal tersebut, 

maka dapat dinilai sahih, bahkan menjadi lebih kuat.
140

 

a. Penelitian matan hadis dari aspek ‘illah (kecacatan makna) 

Langkah pertama dalam proses penelitian matan-matan hadis tentang 

pilih kasih ialah pemenggalan matan-matan hadis pada setiap riwayat. 

Kemudian, menganalisanya untuk menentukan lafal yang kemungkinan berasal 

dari Nabi saw sebagai pijakan dalam membandingkan seluruh matan terkait 

untuk menemukan ada atau tidaknya‘illah pada matan yang lain. Setelah itu, 

dilanjutkan pada proses yang lebih luas, yakni melihat keadaan matan dari aspek 

pertentangan dengan al-Qur’an, hadis sahih, fakta sejarah atau logika. Adapun 

pemenggalan matan-matan hadis tersebut, sebagai berikut; 

1) Riwayat pada kitab S}ah}i>h} al-Bukha>ri> 

كَ  ٱَكَُُّ : فلََالَ ) ( ٱٔ   (فاَرْحِؼْوُ : كاَلَ ) ،(لََ : كاَلَ ) ،(مِثلَْهُ  نَحَوتَْ  وَلََِ

َْتَ : كاَلَ ) ( ب كَ  سَائِرَ  ٱَغْعَ َّلُوا: كاَلَ ) ،(لََ : كاَلَ ) ،(ىَذَا؟ مِثلَْ  وَلََِ َ  فاَث  ،(ٱَوْلََدِكُُْ  تيََْْ  وَاػْدِموُا اللََّّ

 (.غَعََِّخَوُ  فرََدَّ  فرََحَعَ : كاَلَ )

2) Riwayat pada kitab S}ah}i>h} Muslim 

َْوِ  اللهُ  صَلَّّ  اللهِ  رَسُولُ  فلََالَ ) ( ٱٔ  َ كَ  ٱَكَُُّ : وَسََََّّ  ػوَ وخَْوُ  وَلََِ  فلََالَ ) ،(لََ : فلََالَ ) (,ىَذَا؟ مِثلَْ  نَحَ

وِ  اللهُ  صَلَّّ  اللهِ  رَسُولُ  َْ َ  (فاَرْحِؼْوُ : وَسََََّّ  ػوَ

 (فاَرْدُدْهُ : كاَلَ ) ،(لََ : كاَلَ ) (,نَحَوتَْ؟ تنَِِمَ  ٱَكَُُّ : فلََالَ ) ( ب

وِ  اللهُ  صَلَّّ  امنَّبُِِّ  لَُ  فلََالَ ) ( ت َْ َ  فكَُلَّ : كاَلَ ) ،(ٱَبِِ  ٱَغْعَاهَِوِ : كاَلَ ) (,امغُْلًَمُ؟ ىَذَا مَا: وَسََََّّ  ػوَ

خْوَثِوِ 
ّ
خَوُ  ا َْ َْتَ  كَََ  ٱَغْعَ هُ : »كاَلَ ) ،(لََ : كاَلَ ) (,ىَذَا؟ ٱَغْعَ  (فرَُدَّ

َْوِ  اللهُ  صَلَّّ  اللهِ  سُولُ رَ  لَُ  فلََالَ ) ( ث َ كَ  ىَذَا ٱَفؼََوْتَ : وَسََََّّ  ػوَ يمِْ؟ تِوَلََِ : كاَلَ ) ،(لََ : كاَلَ ) (,كُلِّ

َّلُوا دَكةََ  ثِلَْ  فرََدَّ  ٱَبِِ، فرََحَعَ ) ،(ٱَوْلََدِكُُْ  فِِ  وَاػْدِموُا اَلله، اث  (امصَّ

                                                           
140Lihat M. Yusuf Assagaf, La Ode Ismail Ahmad dan Muhammadiyah Amin, The 

Existence Of The Heart In The Hadith And Tasawwuf, International Conference fo Actual 

Islamic Studies (ICAIS), no. 1, (30 Juni 2022), h. 15. 
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وِ  اللهُ  صَلَّّ  اللهِ  رَسُولُ  فلََالَ ) ( ج َْ َ  ،(هؼََمْ : كاَلَ ) (,ىَذَا؟ سِوَى وَلٌََ  ٱَلََِ   ثشَِيُ  يَ : وَسََََّّ  ػوَ

ذًا، جشُْيِدْنِي  فلًََ : كاَلَ ) ،(لََ : كاَلَ ) (,ىَذَا؟ مِثلَْ  لَُ  وَىَحْتَ  ٱَكُلَّيمُْ : فلََالَ )
ّ
نّيِ  ا

ّ
 ػلََّ  ٱَشْيَدُ  لََ  فاَ

 (حَوْرٍ 

وِ  اللهُ  صَلَّّ  اللهِ  رَسُولَ  نَّ )ٱَ  ( ح َْ َ  فكََُُّيُمْ : كاَلَ ) ،(هؼََمْ : كاَلَ ) (,سِوَاهُ؟ تنَُونَ  ٱَلََِ : كاَلَ  وَسََََّّ  ػوَ

َْتَ   (حَوْرٍ  ػلََّ  ٱَشْيَدُ  فلًََ : كاَلَ ) ،(لََ : كاَلَ ) (,ىَذَا؟ مِثلَْ  ٱَغْعَ

كَ  ٱَكَُُّ : فلََالَ ) ( خ خوَُ  وَلََِ َْ  مِنْ  حُرًِدُ  امَ  مِثلَْ  امبِْرَّ  مِنَْمُُ  حرًُِدُ  ٱَمَُسَْ : كاَلَ ) ،(لََ : كاَلَ ) (,ىَذَا؟ ٱَغْعَ

نّيِ : كاَلَ ) ،(تلََّ : كاَلَ ) (,ذَا؟
ّ
 ((ٱَشْيَدُ  لََ  فاَ

3) Riwayat dalam kitab Sunan Ibn Ma>jah 

ي مِثلَْ  نَحَوتَْ  تنَِِمَ  فكَُلَّ : كاَلَ ) ( ٱٔ  ِ  ىَذَا ػلََّ  فبَشَْيِدْ : كاَلَ ) ،(لََ : كاَلَ ) (,امنُّؼْمَانَ؟ نَحَوتَْ  الََّّ

ذًا فلًََ،: كاَلَ ) ،(تلََّ : كاَلَ ) (,سَوَاءً؟ امبِْرِّ  فِِ  لََِ  ٍكَُوهوُا ٱَنْ  كَ ٌسَُُُّ  ٱَمَُسَْ : كاَلَ ) ،(غيَِْي
ّ
 (.ا

كَ  ٱَكَُُّ : فلََالَ ) ( ب وخَْوُ؟ وَلََِ  (.فاَرْدُدْهُ : كاَلَ ) ،(لََ : كاَلَ ) (,نَحَ

4) Riwayat pada kitab Sunan al-Turmuz\i> 

كَ  ٱَكَُُّ : فلََالَ ) وخَْوُ  وَلََِ  .(فاَرْدُدْهُ : كاَلَ ) ،(لََ : كاَلَ ) ،(ىَذَا؟ وتَْ نحََ  مَا مِثلَْ  نَحَ

5) Riwayat dalam kitab Sunan al-Nasa>’i> 

كَ  ٱَكَُُّ : فلََالَ ) ( ٱٔ   (فاَرْدُدْهُ : كاَلَ ) ،(لََ : كاَلَ ) ،(نَحَوتَْ؟ وَلََِ

ِ  رَسُولُ  فلََالَ ) ( ب وِ  اللهُ  صَلَّّ  اللََّّ َْ َ كَ  ٱَكَُُّ : وَسََََّّ  ػوَ وخَْوُ؟ وَلََِ ِ  رَسُولُ  كاَلَ ) ،(لََ : لَ كاَ) ،(نَحَ  اللََّّ

َْوِ  اللهُ  صَلَّّ  َ  (فاَرْحِؼْوُ : وَسََََّّ  ػوَ

ِ  رَسُولُ  فلََالَ ) ( ت َْوِ  اللهُ  صَلَّّ  اللََّّ َ  (فاَرْحِؼْوُ : كاَلَ ) ،(لََ : كاَلَ ) (,نَحَوتَْ؟ تنَِِمَ  ٱَكَُُّ : وَسََََّّ  ػوَ

َْوِ  اللهُ  صَلَّّ  امنَّبُِِّ  فكََرهَِ ) ( ث  (لَُ  ٌشَْيَدَ  ٱَنْ  وَسََََّّ  ػوََ

َْتَ : كاَلَ ) ( ج خْوَثِوِ؟ ٱَغْعَ
ّ
 (فاَرْدُدْهُ : كاَلَ ) ،(لََ : كاَلَ ) (,لَِ

كَ  ٱَكَُُّ : فلََالَ ) ( ح وخَْوُ؟ مَا مِثلَْ  نَحَوتَْ  وَلََِ ءٍ  ػلََّ  ٱَشْيَدُ  فلًََ : كاَلَ ) ،(لََ : كاَلَ ) (نَحَ  ٱَمَُْسَ ) ،(شََْ

كَ  َْمَ  ٍكَُوهوُا ٱَنْ  ٌسَُُُّ َ م
ّ
ذًا فلًََ : كاَلَ ) ،(تلََّ : كاَلَ ) (,سَوَاءً؟ امبِْرِّ  فِِ  ا

ّ
 (ا

ِ  رَسُولُ  فلََالَ ) ( خ وِ  اللهُ  صَلَّّ  اللََّّ َْ َ  ،(هؼََمْ : كاَلَ ) (,ىَذَا؟ سِوَى وَلٌََ  ٱَلََِ  ثشَِيُ، يَ : »وَسََََّّ  ػوَ

ِ  رَسُولُ  فلََالَ ) وِ  اللهُ  صَلَّّ  اللََّّ َْ َ ي ثلَْ مِ  ميَمُْ  وَىَحْتَ  ٱَفكَُُُّيُمْ : وَسََََّّ  ػوَ ِ  (,ىَذَا؟ لَِتنِْمَ  وَىَحْتَ  الََّّ
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ِ  رَسُولُ  كاَلَ ) ،(لََ : كاَلَ ) َْوِ  اللهُ  صَلَّّ  اللََّّ َ ذًا جشُْيِدْنِي  فلًََ : وَسََََّّ  ػوَ
ّ
نّيِ ) ،(ا

ّ
 ػلََّ  ٱَشْيَدُ  لََ  فاَ

 (حَوْرٍ 

 (,مِيَذَا؟ وَىَحْتَ  مَا مِثلَْ  لَُ  تَ فوََىَحْ : كاَلَ ) ،(هؼََمْ : كاَلَ ) (,ىَذَا؟ غيَُْ  اجْنٌ  ٱَلََِ  ثشَِيُ، يَ : كاَلَ ) ( د

ذًا جشُْيِدْنِي  فلًََ : كاَلَ ) ،(لََ : كاَلَ )
ّ
نّيِ ) ،(ا

ّ
 (حَوْرٍ  ػلََّ  ٱَشْيَدُ  لََ  فاَ

َْوِ  اللهُ  صَلَّّ  امنَّبُِِّ  لَُ  فلََالَ ) ( ذ َ تََمُْ : كاَلَ ) ،(هؼََمْ : كاَلَ ) (,سِوَاهُ؟ تنَُونَ  لََِ  ىَلْ : وَسََََّّ  ػوَ َْ  فبَغَْعَ

َْتَ  مَا ثلَْ مِ   (حَوْرٍ  ػلََّ  جشُْيِدْنِي  فلًََ : كاَلَ ) ،(لََ : كاَلَ ) (,مِيَذَا؟ ٱَغْعَ

هُ؟ وَلٌََ  ٱَلََِ : فلََالَ ) ( ر ََدِهِ  وَصَفَّ ) ،(هؼََمْ : كاَلَ ) (,غيَُْ عَ  جِكَفِّوِ  تِ ًتَْ  ٱَلََ ) ،(نَذَا ٱَجَْْ  (تَُنََْمُْ؟ سَوَّ

 (تَُنََْمُْ  سَوِّ : كاَلَ ) ،(هؼََمْ : لَ كاَ) (,سِوَاهُ؟ تنَُونَ  لََِ  ىَلْ : فلََالَ ) ( ز

ِ  رَسُولُ  كاَلَ ) ( س َْوِ  اللهُ  صَلَّّ  اللََّّ َ  (ٱَتنْاَئكُُِْ  تيََْْ  اػْدِموُا) ،(ٱَتنْاَئكُُِْ  تيََْْ  اػْدِموُا): وَسََََّّ  ػوَ

6) Riwayat pada kitab Musnad Ah}mad bin H}anbal  

كَ  ٱَوَكَُُّ : لَُ  فلََالَ ) ( ٱٔ  َْتَ  وَلََِ َْتَ  مَا ٱَغْعَ ِ  رَسُولُ  فكََرهَِ : كاَلَ ) ،(لََ : كاَلَ ) (,ىَذَا؟ ٱَغْعَ  صَلَّّ  اللََّّ

َْوِ  اللهُ  َ ، ػوَ َ  (.لَُ  ٌشَْيَدَ  ٱَنْ  وَسَََّّ

َْوِ  اللهُ  صَلَّّ  امنَّبُِِّ  فلََالَ ) ( ب َ : كاَلَ ) ،(لََ : كاَلَ ) (,ىَذَا؟ مِثلَْ  نَحَوتَْ  تنَِِمَ  ٱَكَُُّ : وَسََََّّ  ػوَ

 (.فبَرَْحِؼْياَ

هُ؟ وَلٌََ  لََِ  ىَلْ : لَالَ فَ ) ( ت  (.تَُنََْمُْ  فسََوِّ : كاَلَ ) ،(هؼََمْ : كاَلَ ) (,غيَُْ

ي مِثلَْ  لَُ  فوََىَحْتَ : كاَلَ ) ،(هؼََمْ : كاَلَ ) (,ىَذَا؟ غيَُْ  اجْنٌ  ٱَلََِ  ثشَِيُ، يَ : كاَلَ ) ( ث ِ  وَىَحْتَ  الََّّ

ذًا جشُْيِدْنِي  فلًََ : كاَلَ ) ،(لََ : كاَلَ ) (,مِيَذَا؟
ّ
نّيِ ) ،(ا

ّ
 (.حَوْرٍ  ػلََّ  ٱَشْيَدُ  لََ  فاَ

كَ  ٱَكَُُّ : فلََالَ ) ( ج ي مِثلَْ  نَحَوتَْ  وَلََِ ِ  ،(غيَِْي فبَشَْيِدْ : كاَلَ ) ،(لََ : كاَلَ ) (,امنُّؼْمَانَ؟ نَحَوتَْ  الََّّ

كَ  ٱَمَُسَْ : كاَلَ  ثَُّ : كاَلَ ) َْمَ  ٍكَُوهوُا ٱَنْ  ٌسَُُُّ َ م
ّ
َ : كاَلَ  )، (سَوَاءً؟ امبِْرِّ  فِِ  ا ذًا فلًََ : »كاَلَ  لَّ،ت

ّ
 (ا

كَ  ٱَكَُُّ : فلََالَ ) ( ح  (فاَرْدُدْهُ : كاَلَ ) ،(لََ : كاَلَ ) (,نَحَوتَْ؟ كدَْ  وَلََِ

كَ  ٱَكَُُّ : فلََالَ )  ( خ وْتَ؟ وَلََِ نّيِ : كاَلَ ) ،(لََ : كاَلَ ) (,نَحَ
ّ
 (حَوْرٍ  ػلََّ  ٱَشْيَدُ  لََ  فاَ

ِ  رَسُولُ  كاَلَ ) ( د َْوِ  اللهُ  صَلَّّ  اللََّّ َ  (ٱَتنْاَئكُُِْ  تيََْْ  اػْدِموُا: وَسََََّّ  ػوَ

ِ  رَسُولُ  كاَلَ ) ( ذ َْوِ  اللهُ  صَلَّّ  اللََّّ َ  (ٱَتنْاَئكُُِْ  تيََْْ  اػْدِموُا: وَسََََّّ  ػوَ

ِ  رَسُولُ  كاَلَ ) ( ر َْوِ  اللهُ  صَلَّّ  اللََّّ َ ، تيََْْ  اػْدِموُا: وَسََََّّ  ػوَ  (ٱَتنْاَئكُُِْ  تيََْْ  اػْدِموُا ٱَتنْاَئكُُِْ
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Setelah melakukan pemenggalan pada matan-matan hadis, terlihat adanya 

perbedaan pada kalimat pertama, yaitu; 

 

No. Kalimat pertama Riwayat 

كَ  ٱَكَُُّ  1 مِثلَْهُ  نَحَوتَْ  وَلََِ  B1  

َْتَ  2 كَ  سَائِرَ  ٱَغْعَ ىَذَا؟ مِثلَْ  وَلََِ  B2.  

كَ  ٱَكَُُّ  3 وخَْوُ  وَلََِ ىَذَا؟ مِثلَْ  نَحَ  M1. 

نَحَوتَْ؟ تنَِِمَ  ٱَكَُُّ  4  M2 dan N3. 

امغُْلًَمُ؟ ىَذَا مَا 5  M3 

كَ  ىَذَا ٱَفؼََوتَْ  6 يمِْ؟ تِوَلََِ كُلِّ  M4 

ىَذَا؟ سِوَى وَلٌََ  ٱَلََِ    ثشَِيُ  يَ  7  M5 dan N7 

تَ  فكََُُّيمُْ  8 َْ ىَذَا؟ مِثلَْ  ٱَغْعَ  M6 

كَ  ٱَكَُُّ  9 خَوُ  وَلََِ َْ ذَا؟ىَ  ٱَغْعَ  M7 

ي مِثلَْ  نَحَوتَْ  تنَِِمَ  فكَُلَّ  10 ِ امنُّؼْمَانَ؟ نَحَوتَْ  الََّّ  IM1 

كَ  ٱَكَُُّ  11 وخَْوُ؟ وَلََِ نَحَ  IM2 dan N2 

كَ  ٱَكَُُّ  12 وخَْوُ  وَلََِ ىَذَا؟ نَحَوتَْ  مَا مِثلَْ  نَحَ  T 

كَ  ٱَكَُُّ  13 نَحَوتَْ؟ وَلََِ  N1 dan A8 

َْتَ  14 خْوَثِوِ؟ ٱَغْعَ
ّ
لَِ  N5 

كَ  ٱَكَُُّ  15 وخَْوُ؟ مَا مِثلَْ  نَحَوتَْ  وَلََِ نَحَ  N6 

ىَذَا؟ غيَُْ  اجْنٌ  ٱَلََِ  ثشَِيُ، يَ  16  N8 dan A4 

سِوَاهُ؟ تنَُونَ  لََِ  ىَلْ  17  N9 dan N11 

هُ؟ وَلٌََ  ٱَلََِ  18 غيَُْ  N10 

ٱَتنْاَئِكُُْ  تيََْْ  اػْدِموُا 19  N12, A8, A9 dan A10 

كَ وَ  ٱَوَكَُُّ  20 تَ  لََِ َْ تَ  مَا ٱَغْعَ َْ ىَذَا؟ ٱَغْعَ  A1 

ىَذَا؟ مِثلَْ  نَحَوتَْ  تنَِِمَ  ٱَكَُُّ  21  A2 

هُ؟ وَلٌََ  لََِ  ىَلْ  22 غيَُْ  A3 

كَ  ٱَكَُُّ  23 ي مِثلَْ  نَحَوتَْ  وَلََِ ِ وتَْ  الََّّ امنُّؼْمَانَ؟ نَحَ  A5 

كَ  ٱَكَُُّ  24 نَحَوتَْ؟ كدَْ  وَلََِ  A6 

Penjelasan kode: (B) riwayat imam al-Bukha>ri>, (M) riwayat imam 

Muslim, (IM) riwayat imam Ibn Ma>jah, (T) riwayat imam al-Turmuz\i>, (N) 
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riwayat imam al-Nasa>’i> dan (A) riwayat imam Ah}mad bin H}anbal. Adapun angka 

setelah kode-kode tersebut ialah urutan riwayat yang lebih dari 1. 

Adanya variasi kalimat pertama pada matan-matan hadis di atas, maka 

perlu dilakukan penentuan lafal asli yang kemungkinan berasal dari Rasulullah 

saw sebaagai acuan dalam melakukan perbandingan antar matan-matan hadis. 

Peneliti berkesimpulan bahwa lafal asli yang pernah terlontar dari lisan 

Rasulullah di antara riwayat-riwayat tentang pilih kasih ialah riwayat yang 

menyebutkan kalimat pertama dengan lafal  َىَذَا؟ سِوَى وَلٌََ  ٱَلََِ  ثشَِيُ  ي , yakni 

riwayat ke-5 imam Muslim dari Abu> Bakar bin Abi> Syaibah dan Muh}ammad bin 

‘Abdullah bin Numair dengan alasan bahwa riwayat tersebutlah yang lebih detail 

dalam menceritakan kisah perdebatan antara Basyi>r dan ‘Amrah binti Rawa>h}ah 

selaku orang tua al-Nu‘ma>n.  

Riwayat tersebut jelas mengulas kisah dari al-Nu‘ma>n yang sewaktu 

diberikan hadiah oleh ayahnya (Basyi>r), tetapi ibunya (‘Amrah) tidak ridha 

dengan hal tersebut sehingga meminta kepada suaminya untuk meminta 

persaksian dari Rasulullah saw. Pada akhirnya Rasulullah menolak untuk 

memberikan persaksiannya. Selain itu, riwayat tersebut konsisten dalam hal 

penggunaan bahasa percakapan yang dilontarkan oleh al-Nu‘ma>n. Adapun 

riwayat tersebut ialah; 

، غَنِ  ؼْبِِِّ جنَِِ  امشَّ وُ  ٱَنَّ  ثشَِيٍ، جْنُ  امنُّؼْمَانُ  حَدَّ  مَالِِ  مِنْ  اممَْوْىِحَةِ  تؼَْضَ  ٱَبََهُ  سَبمَتَْ  رَوَاحَةَ، تِنتَْ  ٱُمَّ

نةًَ  بِِاَ فاَمخَْوَى لَِجْنَِاَ، ، تدََا ثَُّ  س َ َْوِ  اللهُ  صَلَّّ  اللهِ  رَسُولَ  جشُْيِدَ  حَتَّّ  ٱَرْضَ  لََ : فلََامتَْ  لَُ َ  وَسََََّّ  ػوَ

ََدِي ٱَبِِ  فبَخََذَ  لَِتنِِْ، وَىَحْتَ  مَا ػلََّ  َْوِ  اللهُ  صَلَّّ  اللهِ  رَسُولَ  تَ فبََ  غلًَُمٌ، ًوَْمَئِذٍ  وَٱَناَ  تِ َ ، ػوَ َ  وَسَََّّ

نَّ  اِلله، رَسُولَ  يَ : فلََالَ 
ّ
بََاَ رَوَاحَةَ  تِنتَْ  ىَذَا ٱُمَّ  ا ي ػلََّ  ٱُشْيِدَكَ  ٱَنْ  ٱَعَْْ ِ  فلََالَ  لَِجْنَِاَ، وَىَحْتُ  الََّّ

َْوِ  اللهُ  صَلَّّ  اللهِ  رَسُولُ  َ  ٱَكُلَّيُمْ : »فلََالَ  هؼََمْ،: كاَلَ  «ىَذَا؟ سِوَى وَلٌََ  ٱَلََِ  ثشَِيُ  يَ : »وَسََََّّ  ػوَ

ذًا، جشُْيدِْنِي  فلًََ : »كاَلَ  لََ،: كاَلَ  «ىَذَا؟ مِثلَْ  لَُ  وَىَحْتَ 
ّ
نّيِ  ا

ّ
 «حَوْرٍ  ػلََّ  ٱَشْيَدُ  لََ  فاَ
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Artinya; 

Dari al-Sya‘bi>, telah menceritakan kepadaku al-Nu'man bin Basyi>r, 

bahwa; ibunya, binti Rawahah pernah meminta kepada ayahnya sebagian 

dari hartanya untuk diberikan kepada anaknya, saat itu ayah 

menangguhkannya sampai setahun, sesudah itu barulah diberikan. Kata 

ibu, "Saya tidak suka sebelum pemberian itu disaksikan oleh Rasulullah 

saw. Lalu ayah menggandeng tanganku dan mengajakku menemui 

Rasulullah saw, sedangkan waktu itu saya masih kanak-kanak. Ayah 

berkata kepada beliau, "Ibu anak ini, binti Rawahah, memandang perlu 

untuk minta persaksian kepada anda atas pemberian yang saya berikan 

kepada anaknya." Rasulullah saw bertanya: "Wahai Basyir, apakah kamu 

memiliki anak selain anak ini?" Ayahku menjawab, "Ya." Beliau 

bersabda: "Apakah mereka semua kamu beri pemberian seperti itu?" 

Ayahku menjawab, "Tidak." Sabda beliau: "Kalau begitu, saya tidak mau 

menjadi saksi atas pemberian yang kurang adil (zhalim) ini." 

Setelah melakukan penentuan lafal asli dari 34 matan hadis, peneliti 

kemudian melakukan penelitian terhadap seluruh matan untuk mengetahui 

apakah matan-matan hadis tersebut tehindar dari ‘illah atau tidak, dengan 

menggunakan kaidah minor terhindar dari ‘illah, sebagai berikut:  

1. Sisipan kata atau kalimat (idra>j) 

No. Sisipan Setelah lafal/kalimat Riwayat 

َّلُوا 1 َ  فاَث ٱَوْلََدِكُُْ  تيََْْ  وَاػْدِموُا اللََّّ لََ : كاَلَ    B2, M4.  

2  َ ذَا؟ مِنْ  حُرًِدُ  مَا مِثلَْ  امبِْرَّ  مِنَْمُُ  حُرًِدُ  ُسَْ ٱَم   M7, IM1, N6, A5 

Sisipan kalimat tersebut tidak merusak makna substansi hadis, sebab 

kalimat َّلُوا َ  فاَث ٱَوْلََدِكُُْ  تيََْْ  وَاػْدِموُا اللََّّ  dapat dipahami sebagai kandungan umum hadis 

yang berbicara tentang berbuat adil di antara anak. Sementara kalimat  حرًُِدُ  ٱَمَُسَْ 

ذَا؟ مِنْ  حُرًِدُ  مَا مِثلَْ  امبِْرَّ  مِنَْمُُ   mengandung nasihat untuk memperlakukan anak 

dengan sama. Oleh karena itu, tambahan-tambahan tersebut merupakan 

penjelasan dari periwayat. 

2. Penggabungan matan hadis yang bukan dari bagiannya (idt}ira>b) 

No. Penggabungan Setelah atau sebelum kalimat Riwayat 
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- - - -  

 

3. Penambahan kata atau kalimat (ziya>adah) 

No. Penambahan lafal/kalimat Setelah kalimat Riwayat 

دَكَةَ  ثِلَْ  دَّ فرََ  ٱَبِِ، فرََحَعَ  1 امصَّ لََ : كاَلَ    M4 

Tambahan kalimat tersebut tidak merusak makna substansi hadis, sebab 

ia merupakan keterangan dari al-Nu‘ma>n setelah Rasulullah menolak 

memberikan persaksiannya kepada Basyi>r dengan menarik kembali apa yang 

telah diberikan kepadanya 

4. Perubahan lafal/kalimat (tagyi>r) 

No. Perubahan lafal/kalimat asli Riwayat 

سِوَاهُ؟ تنَُونَ  ٱَلََِ ىل /  1 ىَذَا؟ سِوَى وَلٌََ  ٱَلََِ  ثشَِيُ  يَ    M6, N9 dan N11. 

ىَذَا؟ غيَُْ  اجْنٌ  ٱَلََِ  ثشَِيُ، يَ  2  ------------ N8 dan A4 

هُ؟ وَلٌََ  لََِ ٱَ ىل /  3 غيَُْ  ------------ N10 dan A3 

ٱَتنْاَئِكُُْ  تيََْْ  اػْدِموُا 4  ------------ N12, A8, 9 dan 10 

كَ  ٱَكَُُّ  5 )ىذا( مِثلَْهُ  نَحَوتَْ  وَلََِ ىَذَا؟ مِثلَْ  لَُ  وَىَحْتَ  ٱَكُلَّيمُْ    B1 dan M1. 

َْتَ  6 كَ  سَائِرَ  ٱَغْعَ ىَذَا؟ مِثلَْ  وَلََِ  ------------ B2. 

نَحَوتَْ؟ / ولَك تنَِِمَ  ٱَكَُُّ  7  ------------ M2, N1, N3 dan A7 

خْوَثِوِ  فكَُلَّ  8
ّ
خَوُ  ا َْ تَ  كَََ  ٱَغْعَ َْ ىَذَا؟ ٱَغْعَ  ------------ M3. 

كَ  ىَذَا ٱَفؼََوتَْ  9 يمِْ؟ تِوَلََِ كُلِّ  ------------ M4. 

كَ  ٱَكَُُّ  10 خَوُ  وَلََِ َْ ىَذَا؟ ٱَغْعَ  ------------ M7. 

ي مِثلَْ  نَحَوتَْ  تنَِِمَ  فكَُلَّ  11 ِ امنُّؼْمَانَ؟ نَحَوتَْ  الََّّ  ------------ IM1 

كَ  ٱَكَُُّ  12 وخَْوُ؟ وَلََِ نَحَ  ------------ IM2 dan N2 

كَ  ٱَكَُُّ  13 وخَْوُ  وَلََِ ىَذَا؟ نَحَوتَْ  مَا مِثلَْ  نَحَ  ------------ T 

َْتَ  14 خْوَثِ  ٱَغْعَ
ّ
وِ؟لَِ  ------------ N5 

كَ  ٱَكَُُّ  15 وخَْوُ؟ مَا مِثلَْ  نَحَوتَْ  وَلََِ نَحَ  ------------ N6 

كَ  ٱَوَكَُُّ  16 تَ  وَلََِ َْ تَ  مَا ٱَغْعَ َْ ىَذَا؟ ٱَغْعَ  ------------ A1. 

ىَذَا؟ مِثلَْ  نَحَوتَْ  تنَِِمَ  ٱَكَُُّ  : 17  ------------ A2. 

كَ  ٱَكَُُّ  18 ي ثلَْ مِ  نَحَوتَْ  وَلََِ ِ وتَْ  الََّّ امنُّؼْمَانَ؟ نَحَ  ------------ A5. 

كَ  ٱَكَُُّ  19 نَحَوتَْ؟ كدَْ  وَلََِ  ------------ A6 
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/ ش يئ غيَِْي ىَذَا ػلََّ  فبَشَْيدِْ  20 ذًا جشُْيدِْنِي  فلًََ  
ّ
ا  IM1, N6 

غيَِْي فبَشَْيدِْ  21   A5 

/ ىا ارْحِؼْوُ فَ  22   B1, M1, N2, 3 dan 

A2 

غَعََِّخَوُ  فرََدَّ  حَعَ فرََ  23   B2 dan M4 

ارْدُدْهُ فَ  24   M2, IM2, T, N1, 5 

dan A6 

هُ  25  M3  فرَُدَّ

ََدِهِ  وَصَفَّ  26 عَ  جِكَفِّوِ  تِ نَذَا ٱَجَْْ   N10 

تَُنََْمُْ  سَوِّ  27   N11 dan A3 

ِ  رَسُولُ  فكََرهَِ  28 وِ  اللهُ  صَلَّّ  اللََّّ َْ َ ، ػوَ َ  ٱَنْ  وَسَََّّ

لَُ  ٌشَْيدََ   

 N4 dan A1 

ٱَتنْاَئِكُُْ  تيََْْ  اػْدِموُا 29   N12, A8, 9 dan 10 

Perubahan-perubahan kata ataupun kalimat tersebut secara umum tidak 

merusak makna substansi hadis, sehingga dapat dikatakan bahwa hadis tentang 

pilih kasih diriwayatkan secara makna. 

5. Pengurangan lafal/kalimat (nuqs}a>n) 

No. Tidak terdapat lafal/kalimat Setelah kalimat Riwayat 

,ىَذَا؟ سِوَى وَلٌََ  ٱَلََِ   ثشَِيُ  يَ  1  

هؼََمْ : كاَلَ   

Kalimat pertama B1 dan 2, M1, 2, 3, 4 

dan 7, IM1 dan 2, T, 

N1, 2, 3, 4, 5 dan 6, A1, 

2, 5, 6, 7, 8, 9 dan 10  . 

ذًا جشُْيدِْنِي  فلًََ  2
ّ
ا لََ : كاَلَ    A7 

حَوْرٍ  ػلََّ  3 ذًا جشُْيدِْنِي  فلًََ  
ّ
ا  M7 

Pengurangan-pengurangan kalimat tersebut juga tidak merusak makna 

substansi hadis. 

6. Pemutar-balikan lafal/kalimat (inqila>b) 

No. Mendahulukan Mengakhirkan lafal/kalimat asli Riwayat 

1 - - - - 

Berdasarkan penelitian matan hadis tentang pilih kasih di atas, maka 

peneliti menilai bahwa seluruh matan hadis terhindar dari ‘illah, sekalipun terjadi 
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perbedaan lafal atau kalimat di antaranya, seperti adanya idra>j, tagyi>r, inqila>b 

dan nuqs}a>n, tetapi hal-hal tersebut tidak sampai merusak makna substansi hadis. 

Bahkan, hadis tersebut diriwayatkan secara makna (riwayah bi al-ma‘na>). Oleh 

karena itu, akan dilakukan penelitian apakah terjadi sya>z\ pada matan-matan 

hadis tersebut atau tidak. 

 

b. Meneliti matan hadis dari aspek pertentangan (sya>z\) 

Langkah selanjutnya dalam penelitian matan hadis tentang pilih kasih 

ialah membuktikan apakah hadis tersebut mengandung pertentangan atau tidak 

dengan hal-hal berikut: 

1) Pertentangan dengan al-Qur’an 

Secara substansial, matan-matan hadis tentang pilih kasih sama sekali 

tidak bertentangan dengan al-Qur’a>n. Bahkan al-Qur’an dalam berbagai ayatnya 

sangat menekankan kepada manusia untuk berbuat baik dan menjauhi perbuatan 

buruk. Salah satu dari sekian banyaknya ayat yang menegaskan hal tersebut ialah 

QS al-Ma’idah /  5: 8, berikut;  

اَ ٍنَ  يَٱَيُُّ ِ امِيَْ  نُوهوُا ٱمَٓنوُا الََّّ ِ  كوََّ رمَِنَّكُُْ  وَلََ  بَِملِْسْطِ شُيَدَاءَ  لِلََّّ نبَنُٓ  يََْ  اػْدِموُا ثؼَْدِموُا ٱَلََّ  ػلََّ  كوَْمٍ  ش َ

َّلُوا نِوخَّلْوَى رَبُ ٱَكْ  ىُوَ  َ  وَاث نَّ  اللََّّ
ّ
َ  ا  ثؼَْمَووُنَ  تِمَا خَبِيٌ  اللََّّ

Terjemahnya; 

Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan 

karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlan 

kevencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlakuki 

tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. 

Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa 

yang kamu kerjakan.  

Ayat di atas pada dasarnya berbicara dalam persoalan hukum, yang mana 

memuat perintah kepada penegak hukum agar berlakuk adil dalam memutuskan 
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ataupun memberikan persaksian. Selain itu, berbuat adil tentunya diperintahkan 

pula dalam memberikan hak-hak kepada anak dan memperlakukannya secara 

adil, sebab ayat di atas juga menekankan agar tidak mengedepankan 

ketidaksukaan dalam berbuat. Dengan demikian, hadis tentang pilih kasih sejalan 

dengan prinsip-prinsip al-Qur’an. 

2) Tidak bertentangan dengan hadis yang lebih s}ah}i>h}. 

Hadis tentang pilih kasih juga dikuatkan oleh hadis-hadis yang 

diriwayatkan oleh imam al-Bukha>ri> dan Muslim, sebab keduanya telah 

melahirkan kitab Sah}i>h}ain yang telah dianggap sebagai kitab tersahih setelah al-

Qur’an oleh Jumhur ulama. Dengan keterlibatan keduanya, maka hadis tentang 

pilih kasih sejalan dengan hadis sahih lainnya. 

3) Tidak bertentangan dengan fakta sejarah 

Hadis tersebut mustahil bertentangan dengan fakta sejarah, sebab riayat 

yang disampaikan oleh al-Nu‘man berdasarkan kisah yang melibatkan dirinya 

sendiri dan meyaksikan tanggapan lansung dari Rasulullah ketika ayahnya 

bersikap pilih kasih di antara saudara-saudaranya. 

4) Tidak bertentangan dengan logika (akal sehat) 

Hadis tentang pilih kasih secara logika sangat sangat dapat diterima, 

sebab sikap pilih kasih termasuk perbuatan buruk, sehingga Rasulullah sangat 

mengecam perbuatan tersebut dab bahkan menolak untuk menjadi saksi bagi 

pelakunya, seperti Basyi>r. 

Setelah melakukan perbandingan matan-matan hadis dari aspek ‘illah dan 

sya>z\, peneliti memperoleh kesimpulan bahwa hadis tentang pilih kasih tidak 

memiliki ‘illah, sekalipun terdapat di dalamnya perbedaan antar matan-matan 

hadis, seperti tagyi>r, idra>j dan nuqs}an. Akan tetapi, hal-hal tersebut tidak 
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merusak makna subtansi hadis. Selain itu, hadis tersebut juga terhindar dari sya>z\, 

bahkan sejalan dengan al-Qur’a>n, hadis sahih, fakta sejarah dan dapat diterima 

oleh akal sehat. Sehingga, hadis tentang pilih secara keseluruhan dapat 

dinyatakan sahih, baik dari segi sanad maupun matannya dan dapat dijadikan 

hujjah. 
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BAB IV 

KANDUNGAN HADIS 

A. Kandungan Hadis tentang Sikap Pilih Kasih Kepada Anak 

Berdasarkan hasil pengumpulan/i‘tibar hadis di atas, peneliti menemukan 

keragaman matan yang disampaikan oleh setiap mukharrij. Hadis pada penelitian 

skripsi ini diriwayatkan oleh 6 dari 9 imam (al-kutub al-tis‘ah), diantaranya; 

S{ah}i>h} al-Bukha>ri>, S{ah}i>h{ Muslim, Sunan Ibn Ma>jah, Sunan al-Turmuz\i>, Sunan al-

Nasa>’i, dan Ah}mad bin H{anba>l yang diriwayatkan oleh Nu‘man. Adapun untuk 

menganalisis kandungan bahasa, peneliti terfokus pada hadis ke-5 yang 

dilaporkan oleh Imam Muslim. Teks hadis tersebut adalah: 

، غَنِ ا ؼْبِِِّ جنَاَ ػلَُِّ جْنُ مُسْيِرٍ، غَنْ ٱَبِِ حََِّانَ، غَنِ امشَّ جنَاَ ٱَتوُ جكَْرِ جْنُ ٱَبِِ شَُبَْةَ، حَدَّ منُّؼْمَانِ حَدَّ

دُ جْنُ ثِشٍْ  جنَاَ مُحَمَّ ، حَدَّ ، وَانوَّفْغُ لَُ دُ جْنُ غَحْدِ اِلله جْنِ همَُيٍْ جنَاَ مُحَمَّ جنَاَ ٱَتوُ جْنِ ثشَِيٍ، ح وحَدَّ ، حَدَّ

وُ تِنتَْ رَوَاحَةَ، سَبمَتَْ ٱَبََ  جنَِِ امنُّؼْمَانُ جْنُ ثشَِيٍ، ٱَنَّ ٱُمَّ ، حَدَّ ؼْبِِِّ ، غَنِ امشَّ مِيُّ َْ هُ تؼَْضَ حََِّانَ امخَّ

، فلََامتَْ: لََ ٱَرْ  نةًَ ثَُّ تدََا لَُ ضَ حَتَّّ جشُْيِدَ رَسُولَ اِلله اممَْوْىِحَةِ مِنْ مَالِِ لَِجْنَِاَ، فاَمخَْوَى بِِاَ س َ

ََدِي وَٱَنَا ًوَْمَئِذٍ غلًَُمٌ، فبَتََ رَسُو  َ ػلََّ مَا وَىَحْتَ لَِتنِِْ، فبَخََذَ ٱَبِِ تِ وِ وَسَََّّ َْ َ لَ اِلله صَلَّّ اُلله ػوَ

نَّ ٱُمَّ ىَذَا تِنتَْ رَ 
ّ
، فلََالَ: يَ رَسُولَ اِلله، ا َ وِ وَسَََّّ َْ َ ي صَلَّّ اُلله ػوَ ِ بََاَ ٱَنْ ٱُشْيِدَكَ ػلََّ الََّّ وَاحَةَ ٱَعَْْ

 : َ وِ وَسَََّّ َْ َ كاَلَ: « ٱَلََِ وَلٌََ سِوَى ىَذَا؟  يَ ثشَِيُ »وَىَحْتُ لَِجْنَِاَ، فلََالَ رَسُولُ اِلله صَلَّّ اُلله ػوَ

نّيِ لََ ٱَشْيَدُ ػلََّ »كاَلَ: لََ، كاَلَ: « ٱَكُلَّيمُْ وَىَحْتَ لَُ مِثلَْ ىَذَا؟»هؼََمْ، فلََالَ: 
ّ
ذًا، فاَ

ّ
فلًََ جشُْيِدْنِي ا

 «حَوْرٍ 

Artinya; 

Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah telah 

menceritakan kepada kami Ali bin Mushir dari Abu Hayyan dari As 

Sya'bi dari An Nu'man bin Basyir .(dalam jalur lain disebutkan) Telah 

menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdullah bin Numair dan ini 

adalah lafadznya, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin 

Basyir telah menceritakan kepada kami Abu Hayyan At Taimi dari As 

Sya'bi telah menceritakan kepadaku An Nu'man bin Basyir ,bahwa 

ibunya, binti Rawahah, pernah meminta kepada ayahnya sebagian dari 

hartanya untuk diberikan kepada anaknya, saat itu ayah 

menangguhkannya sampai setahun ,sesudah itu barulah diberikan. Kata 

ibu, "Saya tidak suka sebelum pemberian itu disaksikan oleh Rasulullah 
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shallallahu 'alaihi wa sallam. Lalu ayah menggandeng tanganku dan 

mengajakku menemui Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, 

sedangkan waktu itu saya masih kanak-kanak. Ayah berkata kepada 

beliau, "Ibu anak ini, binti Rawahah, memandang perlu untuk minta 

persaksian kepada anda atas pemberian yang saya berikan kepada 

anaknya." Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bertanya: "Wahai 

Basyir, apakah kamu memiliki anak selain anak ini?" Ayahku menjawab, 

"Ya." Beliau bersabda: "Apakah mereka semua kamu beri pemberian 

seperti itu?" Ayahku menjawab, "Tidak." Sabda beliau: "Kalau begitu, 

saya tidak mau menjadi saksi atas pemberian yang kurang adil (zhalim) 

ini". 

1. Interpretasi Tekstual 

Hadis tersebut menggambarkan tentang pemberian hadiah oleh seorang 

ayah kepada anaknya yang bernama Nu’man namun tidak kepada anakanya yang 

lain, sehingga ketika ia menghadap kepada Nabi saw. untuk menjadi saksi atas 

pemberian tersebut memunculkan respon Nabi saw. dengan mengatakan  ُْٱَكُلَّيم

 (?Apakah mereka semua kamu beri pemberian seperti itu) وَىَحْتَ لَُ مِثلَْ ىَذَا؟

kemudian dijawab oleh ayah Nu’man bahwa ia tidak memberikan kepada 

anaknya yang lain dan membuat Nabi saw. enggan menjadi saksi atas pemberian 

tersebut dengan mengatakan  ٍنّيِ لََ ٱَشْيَدُ ػلََّ حَوْر
ّ
ذًا، فاَ

ّ
 ,Kalau begitu) فلًََ جشُْيِدْنِي ا

saya tidak mau menjadi saksi atas pemberian yang kurang adil (zhalim) ini).  

Terkait kedua kalimat pada matan hadis di atas, peneliti akan 

menjelaskan terkait kandungan bahasanya secara sistematis sebagai berikut: 

1. Akulluhum Wahabta lahu> Mis\la Haz\a>? (Apakah mereka semua kamu 

beri pemberian seperti itu?) 

Kata wahabta bermakna pemberian yang merupakan akar dari kata 

wahaba, serta tersusun dari huruf wau, haa, dan ba yang bermakna pemberian 

yang dilakukan tanpa mengharap imbalan atau timbal balik antara satu dengan 

yang lainnya.
141

 Sedangkan dalam Mu’jam al-Was}i>t} menjelaskan kata wahaba 

sebagai suatu pemberian yang dilakukan atas prestasi atau untuk apresiasi kepada 

                                                           
141 Ah}mad bin Fa>ris bin Zakariyya>’ al-Quzaini> al-Ra>zi>, Mu‘jam Maqa>yi>s al-Lugah, Juz 6 

(t.c;t.t: Da>r al-Fikr, 1979 M/1399 H), h. 147. 
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orang lain.
142

 Dari defenisi tersebut dapat dipahami bahwa kata wahaba 

meruapakan sebuah pemberian dari seseorang kepada orang lain dengan maksud 

memberikan apresiasi atau wujud kecintaan padanya tanpa mengharapkan 

balasan. 

Pada riwayat lainnya memakai kata a‘t}ai>ta yang merupakan akar dari kata 

‘at}a>’ dan juga bermakna pemberian, bonus, penawaran, usul.
143

 Kata tersebut 

juga tersusun dari huruf ‘ain, t}a, dan ya> yang bermakna memperoleh atau 

mengambil sesuatu dengan tangan. Maka dapat dipahami maksud kata a‘t}ai>ta 

tersebut adalah sebuah pemberian kepada orang lainya, apakah dengan maksud 

untuk memberikan penghargaan atau tidak, ikhlas atau tida, mengarapkan 

balasan atau tidak.
144

 Serta riwayat lainnya pula menyebutkan kata nah}altahu 

seperti dalam riwayat pertama Imam Muslim وخَْوُ مِثلَْ ىَذَا؟ كَ نَحَ  Kata . ٱَكَُُّ وَلََِ

tersebut merupakan akar dari kata nah}ala yang tersusun dari huruf nu>n, ha>, dan 

lam serta menunjukkan kepada tiga makna; pertama, keakuratan sesuatu. Kedua, 

pemberian. Ketiga, pengakuan. Dalam konteks pemberian seperti kalimat 

nah}altuhu kaz\a> (saya memberinya ini).
145

 

Sedangkan kata waladika berasal dari waladun yang bermakna setiap anak 

yang dilahirkan oleh seseorang, baik berjenis kelamin pria ataupun perempuan.
146

 

Berdasarkan beberapa penjelasan kata di atas terkait derevasi kata 

memberi dalam bahasa arab, dapat disimpulkan bahwa maksud pertanyaan Nabi 

                                                           

142 Ibra>him Mus}t}a>fa> dkk, Al-Mu’jam al-Wasi@t, Juz 2, (t,c,. t,t, t,p; Da>r al-Da’awah), h. 

1059. 

143 Kamus Arab Indonesia Online, https://www.almaany.com/ . (Diakses 29 Januari 2013 

– 12.37 Wita) 
144 Al-Askari, Abu Hilal, Mu‘jam al-furu>q al-Lugawiyyah, (Damaskus: Muassasah al-

Nasyr al-Isla>mi, 2000), h. 153.  
145 Ah}mad bin Fa>ris bin Zakariyya>’ al-Quzaini> al-Ra>zi>, Mu‘jam Maqa>yi>s al-Lugah, Juz 5, 

h. 402. 
146 Ibnu Maz\u>r, Lisa>n al-‘Arab, Juz 3 (Cet.III;beiru>t:Da>r S}adr, 1414 H), h. 467. 
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saw. kepada ayah  Nu’man tersebut adalah terkait pemberian yang sama kepada 

anaknya yang lain sebagaimana pemberiannya kepada anaknya Nu’man. 

2. Fala> Tusyhidni> Iz\an, fainni> la> asyhadu ‘ala> jaurin (Kalau begitu, saya 

tidak mau menjadi saksi atas pemberian yang kurang adil (zhalim) ini) 

Kalimat di atas adalah penolakan Nabi saw. untuk menjadi saksi atas 

pemberian tersebut yang dianggapnya tidak adil. Kata asyhad adalah bentuk fi’il 

mudari’ dari kata syahida yang tersusun dari huruf sya, ha, dan dal, yang merujuk 

kepada makna hadir, pengetahuan, dan informasi.
147

 Kemudian ditambahkan 

huruf hamzah diawal kata sehingga bermakna mempersaksikan atau membuat 

saksi.
148

 

Dari penjelasan-penjelasan bahasa tersebut secara umum dapat 

disimpulkan dan ditemukan makna secara teks bahwa Nabi saw. tidak ingin 

menjadi saksi pada pemberian yang dianggapnya tidak adil sebagaimana yang 

terjadi pada ayah Nu’man. Serta berdasarkan hal tersebut dapat ditarik 

kesimpulan respon Nabi sebagai bentuk perintah berbuat adil kepada semua anak 

sesuai kapasitas masing-masing sehingga perlu peran orang tua untuk mendekati 

dan mengetahui kebutuhan setiap anaknya, sebagaimana pada lafal riwayat 

lainnya ( ُُْكاَرتِوُا تيََْْ ٱَوْلََدِك) . Ragam lafal setiap jalur periwayatan pada dasarnya 

tidak terlepas dari maksud Nabi saw. tersebut yakni agar ummatnya selalu 

berlaku adil kepada setiap anak-anak mereka. 

2. Interpretasi Intertekstual 

Pada dasarnya sikap adil merupakan salah satu perbuatan terpuji dalam 

agama Islam dan juga semua agama lainnya mengajarkan hal tersebut. Berbuat 

adil seharusnya dilakukan dan diimplementasikan pada setiap aspek masyarakat, 

                                                           
147 Ah}mad bin Fa>ris bin Zakariyya>’ al-Quzaini> al-Ra>zi>, Mu‘jam Maqa>yi>s al-Lugah, Juz 3, 

h. 221. 
148 Ibra>him Mus}t}a>fa> dkk, Al-Mu’jam al-Wasi@t, Juz 1, h. 497. 
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baik dari kalangan bawah sampai pada jajaran pemerintahan diharapkan untuk 

selalu mengakkan keadilan. Sebagaimana dalam firman Allah swt. dalam QS. al-

Nahl/16:90: 

 َٔ ُكَسِ  ًُ ٱنۡ َٔ ٍِ ٱنۡفحَۡشَاءِٓ  َٰٗ عَ َٓ ُۡ َٚ َٔ  َٰٗ ٘ ِ ذِ٘ ٱنۡقسُۡبَ
إِٚخآَ َٔ  ٍِ حۡسََٰ ٱلِۡۡ َٔ َ ٚأَۡيُسُ بِٱنۡعَدۡلِ  هٌ ٱللَّه ِِٙۚ ۞إِ ٱنۡبغَۡ

  ٌَ سُٔ  ٚعَِظكُُىۡ نعََههكُىۡ حرََكه

Terjemahnya; 

"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat 
kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari 
perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran 
kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran." 

Ayat di atas menjelaskan tentang perintah untuk berlaku adil dan segala 

macam kebajikan. Perintah menunjukkan sebuah kewajiban untuk dilaksanakan. 

Ibnu Kas\ir menjelaskan bahwa ayat tersebut merupakan perintah Allah kepada 

hamba-hambanya untuk berlaku adil yakni menunjukkan sikap pertengahan dan 

keseimbangan. Sufyan bin Uyainah menjelaskan bahwa kata adil dalam ayat ini 

menunjukkan kepada sikap pertengahan antara lahir dan batin bagi setiap orang 

yang sedang melakukan sesuatu.
149

 

Pada ayat lainnya juga dijelaskan terkait perintah agar menjadi individu 

yang selalu menegakkan kebenaran dan menjadi saksi adil. Sebagaimana dalam 

QS. al-Maidah/5:8: 

 ٍَ لََ ٚجَۡسِيَُهكُىۡ شَ َٔ ِ شُٓدََآءَ بٱِنۡقِسۡطِۖۡ  ٍَ لِلَّه يِٛ هَٰٕ ٍَ ءَايَُُٕاْ كَُُٕٕاْ قَ اَ ٱنهرِٚ أَُّٓٚٓ ََٰٚ 
ِۚ
ٓ ألََه حعَۡدِنُٕاْ َٰٗ وٍ عَهَ ٕۡ ٌُ قَ ا َۚ  ۚ

 ٌَ هُٕ ًَ ا حعَۡ ًَ  بِ
َ خَبِٛسُُۢ هٌ ٱللَّه َِۚ إِ ٱحهقُٕاْ ٱللَّه َٔ  

ۡۖ َٰٖ َٕ َٕ أقَۡسَبُ نِهخهقۡ   ٱعۡدِنُٕاْ ُْ

Terjemahnya; 

Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang 
selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. 
Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, 

                                                           
149 Abu> al-Fida>’i Isma>‘il bin ‘Amr bin Kas \i>r al-Qurasyi> al-Bas}ri>, Tafsi>r al-Qur’a>n al-

‘Az}i>m, Juz 4 (Cet.II;t.t:Da>r T{ayyibah linnasyir, 1999 M/1420 H), h. 595. 
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membuatmu berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih 
dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya 
Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan." 

Quraish Shihab menjelaskan ayat tersebut bahwa penyandaran sifat adil 

sebagai sebab dekatnya seseorang kepada takwa. Serta keadilan adalah suatu 

sifat yang secara subtasi merujuk kepada esensi ajaran Islam. Adil adalah 

perbuatan menempatkan sesuatu pada tempatnya atau proporsional, apabila 

seseorang membutuhkan kasih, maka dengan sifat adil akan memberikan rasa 

kasih padanya. Jika seseorang melakukan kejahatan maka demi keadilan perlu 

untuk menjatuhkan hukuman kepada penjahat tersebut yang setimpal dengan 

kejahatannya.
150

 

Anjuran bersikap adil disegala lini kehidupan juga dijelaskan dalam hadis 

Nabi saw. sebagai berikut: 

جَ  ََُنْةََ حَدَّ جنَاَ سُفِْاَنُ جْنُ غُ ، كاَموُا: حَدَّ ، غَنْ ناَ ٱَتوُ جكَْرِ جْنُ ٱَبِِ شَُبَْةَ، وَزُىَيُْ جْنُ حَرْبٍ، وَاجْنُ همَُيٍْ

: وَٱَتوُ جكَْ  رٍو، كاَلَ اجْنُ همَُيٍْ رِو جْنِ ٱَوْسٍ، غَنْ غَحْدِ اِلله جْنِ عَُْ رٍو ًؼَْنِِ اجْنَ دًِناَرٍ، غَنْ عَُْ رٍ: عَُْ

: كاَلَ: كاَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّّ اُلله ػوََ  ، وَفِِ حَدًِثِ زُىَيٍْ َ وِ وَسَََّّ َْ َ وِ ًحَْوؽُُ تِوِ امنَّبَِِّ صَلَّّ اُلله ػوَ َْ
 : َ ، وَكِلْخَ »وَسَََّّ نِ غَزَّ وَخَلَّ حََْ نَّ اممُْلْسِعِيَْ غِنْدَ اِلله ػلََّ مَناَجِرَ مِنْ هوُرٍ، غَنْ ًمَِيِْ امرَّ
ّ
ا ًدًََوِْ ا

ٍنَ ًؼَْدِموُنَ فِِ حُكِْْيمِْ وَٱَىْوِيِهمْ وَمَا وَموُا ِ «ًمَِيٌْ، الََّّ
151

 

Artinya; 

Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah dan 

Zuhair bin Harb dan Ibnu Numair mereka berkata: telah menceritakan 

kepada kami Sufyan bin 'Uyainah dari  ' Amru  - yaitu Ibnu Dinar- dari 

'Amru bin Aus dari Abdullah bin 'Amru  ,- dan Ibnu Numair dan Abu 

Bakar mengatakan sesuatu yang sampai kepada Nabi shallallahu 'alaihi 

wa sallam, dan dalam haditsnya Zuhair- dia berkata" :Rasulullah 

shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Orang-orang yang berlaku adil 

berada di sisi Allah di atas mimbar (panggung) yang terbuat dari 

                                                           
150 M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah:Pesan Kesan dan Keserasian al-Qur’an, Jilid 3 

(Cet.III; Jakarta:Lentera Hati, 2004), h. 42. 
151 Abu> al-H}usain Muslim bin al-H}ajja>j bin al-Qusyairi@ al-Naisabu>ri>, Al-Musnad al-S}ah}i>h} 

al-Mukhtas}ar bi Naql al-‘Adl ‘an al-‘Adl ila> Rasu>lillah SAW, Juz 3, h. 1458. 
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cahaya, di sebelah kanan Ar Rahman 'azza wajalla -sedangkan kedua 

tangan Allah adalah kanan semua-, yaitu orang-orang yang berlaku 

adil dalam hukum, adil dalam keluarga dan adil dalam melaksanakan 

tugas yang di bebankan kepada mereka". 

Kata  َمَناَجِر tersebut adalah bentuk jamak dari minbarun  (mimbar) 

disebutkan kata tersebut karena ketinggiannya. Dijelaskan oleh al-Qadi> bahwa 

kemungkinan orang-orang yang dimaksud hadis tersebut akan ditempatkan pada 

mimbar yang sebenar benarnya, serta kemungkinan maknanya adalah kiasan dari 

rumah yang tinggi. Al-Nawawi menjelaskan bahwa hadis tersebut terkait tempat 

yang tinggi bagi golongan pada hadis tersebut. Keutamaan tersebut diraih oleh 

setiap pemimpin, baik itu gubernur, hakim, wali, pemungut zakat, badan waqaf, 

serta sebuah kewajiban pada keluarga, kerabat dan lainnya.
152

 

Berdasarkan ayat dan hadis di atas, dapat dipahami ruang lingkup sifat 

keadilan yang perlu diterapkan setiap manusia dalam kehidupan. Keadilan 

merupakan gambaran wajah agama Islam yang sesungguhnya yang apabila 

seseorang tidak menerapkan keadilan dalam kehidupan makan konsekuensi akan 

diberikan. Keadilan bukan hanya tentang pemerintah kepada rakyatnya, namun 

juga pada konteks rumah tangga diperlukan keadilan baik kepada istri dan orang 

tua atau mertua, demikian pula orang tua kepada anaknya yang menjadi 

tanggung jawab. Bahkan disebutkan dalam beberapa riwayat jalur lain pada hadis 

penelitian ini bahwa sikap adil kepada anak akan berimplikasi pada sikap 

kepedulian anak kepada orang tuanya. 

3. Interpretasi Kontekstual 

Secara literal dapat ditemukan sebab keluarnya hadis tersebut adalah 

terkait peristiwa yang dialami oleh al-Nu‘man bin Basyir, yakni saat bapaknya 

(Basyir) memberikan hadiah kepadanya, lalu ‘Amrah binti Rawahah yang 

                                                           
152 Al-Nawa>wi, al-Manha>j Syarh} S{ah}i>h} Muslim bin al-H{ajja>j, Juz 12 (Cet.II;Beiru>t:Da>r 

Ih}ya>’ al-Turas\ al-‘Arabi>, 1392 ), h. 211. 
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merupakan ibu dari Nu‘man melakukan protes terkait pemberian tersebut dengan 

ketidak terimaannya hingga disaksikan oleh Nabi saw., lalu ayahnya datang 

menemui Nabi saw. kemudian menjelaskan kronologi yang dialaminya, seraya 

berkata, ‚Aku telah memberikan hadiah kepada anakku ini (yakni g{ula>m atau 

budak). Kemudian Nabi saw. bertanya ‚apakah kau telah berikan hadiah yang 

sama kesemua anakmu?‛, lalu Basyir menjawab ‚Tidak‛. Kemudian Nabi saw. 

menyuruhnya kembali dan menasehatinya dengan berkata ‚Kembalilah kamu, 

takutlah kepada Allah dan berbuat adillah kepada anak-anakmu‛. Al-Nu‘man bin 

Basyir berkata, ‚akhirnya bapakku kembali dan membatalkan pemberian 

tersebut‛.
153

 

Sedangkan pada riwayat lainnya, al-Nu‘man mengatakan ‚ibuku ‘Amrah 

binti Rawahah mengatakan kepada ayahku agar diberikan untukku pemberian 

seroang budak (al-gulam), lalu permintaan tersebut diberikan setelah hampir dua 

tahun, lalu ibuku tidak mau ketika pemberian itu tidak disaksikan oleh 

Rasulullah saw. yang menjadikan ayahku datang bersamaku menemui Rasulullah 

kemudian menjelaskan pemberian tersebut, dan dijawab oleh Nabi saw. 

sebagaimana jawaban sebelumnya.
154

 Riwayat lainnya disebutkan ketika Nu’man 

sedang khutbah dikota kufah, ia menjelaskan bahwa sesungguhnya ayahku 

datang kepada Nabi saw. dan berkata bahwa ‘Amrah binti Rawahah melahirkan 

seorang putra yang diberi nama Nu’man, namun ‘Amrah tidak ingin mengasuh 

                                                           
153 Ibnu Hamzah al-Husaini al-Hanafi al-Dimasyqi, al-Baya>n wa al-Ta‘rif fi> Asba>b al-

Wuru>d al-H{adi>s\ al-Syari>f, terj. M. Suwarta Wijaya dan Zafrullah Salim yang berjudul Asbabul 
Wurud latar Belakang Historis Timbulnya Hadis-hadis Rasul, Juz 1 (Jakarta:Kalam Mulia, 2006), 

h. 32. 
154 Ibn H{ajar al-Asqala>ni>, Syihab al-Di>n Ahmad ibn Ali>, Fath} al-Ba.ri> Syarh} S}ah}i>h} al-

Bukha>ri>, Juz 5 (t.c;Beiru>t: Da>r al-Ma‘rifah, 1379), h. 212 
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anak tersebut sampai anaknya diberi hadiah yakni kebun terbaik dari kebun saya, 

kemudian Rasulullah pun bertanya kembali dengan pertanyaan sama.
155

 

Terdapat perbedaan pandangan ulama dalam mengomentari hadis 

tersebut, seperti: Pertama, Ulama seperti al-Bukhari, Sufyan al-Tsauri, Ahmad 

bin Hanbal, serta Ishaq bin rawaih menjelaskan hadis tersebut dengan merujuk 

pada teks, yakni mewajibkan penyamarataan setiap pemberian kepada anak, baik 

anak tersebut laki-laki ataupun perempuan. Ulama di atas menyatakan hal 

tersebut dengan alasan sebuah kaidah yang mengatakan ‚Sesuatu yang 

memunculkan keharaman menjadi haram‛, pemberian kepada anak yang 

dilakukan dengan tidak rata akan menimbulkan keburukan berupa terputusnya 

hubungan silaturrahim, permusuhan, dan pembangkangan kepada orang tua.
156

 

Terkait jumlah dan kualitas pemberian orang tua kepada anaknya, 

terdapat beragam komentar ulama:  

1. Muhammad Ibnu al-hasan, Ahmad, Ishaq dan para sarjana muslim 

lainnya berpandangan bahwa kesetaraan pemberian diharuskan 

mengikuti sebagaimana pada aturan pembagian warisan, karena hal 

tersebut merupakan hak seorang anak setelah wafatnya orang tua. 

2. Sedangkan ulama lainnya beranggapan bahwa diharuskan penyerataan 

pemberian kepada ank baik laki-laki ataupun perempuan yakni dengan 

merujuk kepada hadis tersebut (hadis dalam penelitian ini).
157

 

Kedua, kebanyakan para ahli hadis beranggapan bahwa pemberian itu 

tidak bersifat wajib melainkan sunnah, sehingga ketika orang tua memberikan 

                                                           
155 Ibn H{ajar al-Asqala>ni>, Syihab al-Di>n Ahmad ibn Ali>, Fath} al-Ba.ri> Syarh} S}ah}i>h} al-

Bukha>ri>, Juz 5, h. 212. 
156 Ibn H{ajar al-Asqala>ni>, Syihab al-Di>n Ahmad ibn Ali>, Fath} al-Ba.ri> Syarh} S}ah}i>h} al-

Bukha>ri>, Juz 5, h. 214. 
157 Al-Baiha>qi, Abu> Bakr Ah}mad ibn al-H{usai>n ibn ‘A>li Ibn Musa>, Sunan al-Kubra>, Juz 

6, (t.c;Makkah al-Mukarramah: Maktabah Da>r al-Ba>z, 1414 H/1994 M), h. 177 
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pemberian kepada anaknya dengan tidak merata maka hukumnya makruh, maka 

perintah yang disebutkan pada hadis tersebut hukumnya sunnah adapun 

larangannya bernilai makruh.
158

 

Ulama fikih juga memiliki keberagaman dalam mengomentari hadis di 

atas, ada yang berpandangan bahwa perintah tersebut merupakan anjuran saja 

dan bukan kewajiban serta ada pula ulama yang menganggap bahwa hal tersebut 

merupakan kewajiban.
159

 Sehingga tidak boleh membeda-bedakan anak dalam 

pemberian serta kebaikan sebab akan memungkinkan muncul kebencian, 

permusuhan kepada orang tua. Sementara, ulama fikih kebanyakan menghukumi 

sunnah meratakan pemberian anak serta makruh membedakannya.
160

  

Namun terkait banyaknya pemberian dan kualitasnya, ulama fikih berbeda 

pandangan. Seperti Abu Yusuf (penganut maszhab hanafi), malikiyyah, dan 

syafi’iyyah (mayoritas ulama) beranggapan bahwa menyeragamkan pemberian 

kepada anak adalah sunnah terlepas dari laki-laki atau perempuan sebagaimana 

hadis Nabi saw. di atas yang tidak mencantumkan penjelasan khsusus terkait 

jenis kelamin anak, maka ulama berkesimpulan bahwa hadis tersebut bersifat 

anjuran. Adapun dari mazhab Hanbali dan Muhammad yang merupakan penganut 

mazhab Hanafi berpandangan bahwa pemerian kepada anak dilakukan sesuai 

pada kadar ketentuan warisan, maka laki-laki mendapat dua kali lipat dari 

perempuan.
161

 

                                                           
158 Abu> al-‘Ala Muh}ammad ‘Abdul Rah}ma>n ibn ‘Abdul Rah{i>m, Tuhfah al-Ah}wa>z\i Syarh} 

al-Ja>mi‘al-Turmuz\i>, Juz 4 (Beiru>t; Da>r al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.th), h. 507. 
159  Abu> al-Walid Sulaiman bin Khalaf al-Baji al-Andalusi, al-Muntaqa Syarh} al-

Muwat}t{a’, Juz 5 (Beirut: Da>r al-Fikr, t.th), h. 651. 
160 Sayyid al-Sa>biq, Fiqh al-Sunnah, Juz 3 (Beiru>t:Da.r al-Kita>b al-‘Arabi>, t.th), h. 544. 
161 Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Isla>mi> wa Adillatuhu>, Juz 5 (Suriah: Da>r al-Fikr al-

Mu‘as}i>r, 1418 H/1997 M), h. 651-652. 
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Berdasarkan uraian-uraian di atas dengan berbagai argumen ulama serta 

dengan menganalisis dari aspek kebahasaan, intertekstual, dan kontekstual dapat 

dipahami secara subtansi bahwa memberikan sesuatu kepada anak dengan rata 

atau sama adalah sangat dianjurkan, karena beberapa sebab; Pertama, 

meminimalisis kecemburuan serta pertentangan internal anak-anak, dan 

menghindari efek pembangkangan seroang anak kepada kedua orang tuanya 

karena merasa dizalimi. Kedua, terlepas dari pandangan ulama yang berbeda 

terkait kewajiban berbuat adil ketika memberikan sesuatu pada anak serta ulama 

yang longgar dengan ‚membolehkan‛. Perbuatan adil tanpa pilih kasih kepada 

anak merupakan perilaku yang perlu diterapkan pada setiap orang tua. 

Selain itu, pemberian kepada setiap anak tidak harus sama secara kualitas 

dan kuantitasnya, tapi perlu mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan setiap 

anak. Karena ketika yang diberikan secara fisik sama namun salah satu anak 

merasa tidak suka maka tetap saja disebut sebagai suatu kekeliruan dalam 

mendidik anak. Sebagai contoh, seorang anak yang mempunyai penghasilan tentu 

akan berbeda pemberian padanya yakni lebih sedikit dibandingkan anak yang 

belum memiliki penghasilan. Selain itu, pertimbangan selanjutnya adalah pada 

aspek jenis kelamin anak, tidak mungkin -misalnya- orang tua yang mempunyai 

dua anak dengan perbedaan jenis kelamin kemudian memberikan dua duanya 

robot, maka sebaiknya kepada anak perempuan diberikan sesuai dengan 

fitrahnya. Demikian implementasi konsep keadilan dalam lingkup rumah tangga. 

B. Implikasi Hadis tentang Perilaku Pilih Kasih Kepada Anak 

Hadis terkait sikap pilih kasih orang tua kepada anak secara umum dapat 

berimplikasi pada beberapa hal, diantaranya: 

1. Edukasi terkait kesetaraan dalam keluarga 
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Salah satu amanah yang diberikan Allah swt. kepada setiap manusia 

khususnya bagi pasangan suami istri adalah kehadiran anak yang perlu diberikan 

bekal hidup, dipelihara, dan diberikan didikan agar menjadi bibit manusia 

berkualitas kelak. Setiap anak wajib diberikan perlindungan dari segala hal yang 

dapat menghalangi, merusak perkembangan fisik dan psikisnya.
162

 Kewajiban 

tersebut utamanya dibebankan kepada orang tua agar dapat memberikan fasilitas 

tumbuh kembang anak dan memberikan wadah terbaik serta edukasi bergaul 

yang baik kepada sesama anak.
163

 

Ketika merujuk pada pemahaman hadis dalam penelitian ini, dapat 

dipahami bahwa menjunjung tinggi sikap adil kepada setiap anak dalam 

lingkungan rumah tangga akan memberikan edukasi terkait makna kesetaraan. 

Penerapan sikap adil oleh orang tua dalam melakukan interaksi dilingkup 

keluarga, menjadikan anak merasa dihargai serta merasa bahwa perhatian orang 

tua tidak pernah luput kepadanya. Maka setiap anak akan merasakan 

diperlakukan adil oleh orang tuanya. 

Orang tua harus menghindari sikap pilih kasih atau tidak adil kepada 

anak-anaknya karena dampak buruk akan diterima oleh anak dikemudian hari. 

hadis pada penelitian ini pula menjelaskan agar dalam bergaul kepada anak tidak 

membedakan jenis kelamin. Dalam prespektif Octavia bahwa anak perempuan 

harus diperlakukan sama dengan anak laki laki. Pernyataan senada diungkapkan 

oleh Ahmad Syarifuddin bahwa tidak diperbolehkan melebihkan pemberian 

                                                           
162 Azyumardi Azra, Ensiklopedi Islam, (Jakarta:Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005), h. 177. 
163  Dahlia Lubis, ‚Persepsi Muballigh dan Muballighah terhadap Kesetaraan dan 

Keadilan Gender di Kota Medan‛, MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman, Vol 40 No 1 (2016);h. 

1-24.  
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sesuatu kepada seorang anak dan tidak kepada anak yang lain dengan alasan jenis 

kelamin.
164

 

Oleh karena itu, setiap orang tua diharapkan agar dapat mendidik anaknya 

masing-masing dalam lingkungan sebaik-baiknya yakni dengan memperlakukan 

selayaknya, tidak mendikriminasi hak antara lelaki dan perempuan, semua harus 

dilaksanakan dengan alasan keadilan.
165

 Memberikan dan membiasakan interaksi 

kepada anak yang baik akan membuat anak tersebit mengerti makna keadilan dan 

menjadi sosok yang dewasa dengan didikan tersebut baik dalam linghkungan 

keluarga ataupun masyarakat. Anak yang diberikan edukasi terkait makna 

keadilan akan membuatnya merasa aman dan membuat anak tersebut 

menanamkan kepercayaan sejak dini kepada dirinya. 

2. Penanaman rasa kasih sayang dalam lingkungan keluarga 

Berlaku adil pada anak—seperti hadits di atas—dapat memberikan rasa 

kasih sayang pada diri orangtua terhadap anak. Hal ini dapat dilihat dari 

pengembangan perilaku adil orangtua yang memperlakukan anak sama dalam 

keluarga. Orangtua tidak memihak, tidak berat sebelah, dan tidak membeda-

bedakan anak dalam segala aspek kehidupan, dapat mendorong munculnya kasih 

sayang di antara anak dan orangtua, karena mereka merasa diperhatikan dan 

diperlakukan dengan baik.
166

 ‚Menyayangi anak ialah mengajari anak sesuai 

dengan jenjang dan kapasitas kemampuan anak. Tidak membebani anak dengan 

muatan di luar kemampuannya‛.
167

 

                                                           
164 Ahmad Syarifuddin, Mendidik Anak Membaca, Menulis, dan Mencintai al-Qur’an, 

(Jakarta: Gema Insani Press, 2004), h. 100. 
165 Azyumardi Azra, Ensiklopedi Islam, h. 74. 
166 Bambang Irawan, ‚Tafsir Ayat-ayat kasih Sayang dalam Masyarakat Plural‛, Jurnal 

Theologia, Vol 23 No 1 (2017);h. 75-88. 
167 Azyumardi Azra, Ensiklopedi Islam, h. 101. 
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Apabila seorang anak dididik dengan penuh kasih sayang serta kedekatan, 

suatu saat ia akan menemukan pelajaran hidup terkait esensi cinta dalam 

kehidupannya. Maka perilaku kasih sayang penting untuk diedukasikan dan 

ditanamkan kepada anak sedari kecil, hal ini merupakan masalah yang perlu 

diperhatikan oleh setiap orang tua.
168

 Ayah dan ibu dalam memberikan kasih 

sayang kepada anak-anaknya tidak diperkenankan untuk membedakan 

perilakuannya kepada anak yang lain atau disebut dengan pilih kasih. Karena 

akan berdampak hilangnya kepercayaan seorang anak kepada lingkungan 

keluarganya.
169

 

3. Edukasi terkait sikap demokratif anak dalam lingkungan keluarga 

Sikap menjunjung tinggi keadilan yang kemudian diterapkan dalam 

lingkup rumah tangga dapat memupuk suasana demokratif.
170

 Sebagai efek dari 

perilaku adil orang tua dalam berinteraksi dengan anak-anaknya serta selalu 

memperhatikan hak-hak anak. Karena sikap adil mengandung nilai-nilai 

demokratif
171

 yang menjadi acuan dari sikap seorang anak. Interaksi orang tua 

kepada anaknya dalam lingkup keadilan dapat lebih harmonis karena 

memperhatikan hak-hak anak secara universal.
172

 Berdasar dari hal tersebut dapat 

tergambar nilai-nilai demokratis efek dari sikap adil yang selalu ditekankan dan 

diterapkan pada lingkungan rumah tangga utamanya kepada anak. 

                                                           
168 Ali Qaimi, Menggapai Langit Masa Depan Anak, terj. Muhammad jawad Bafaqih, 

(Bogor:Cahaya, 2002), h. 16. 
169 Azam Syukur Rahmatullah, ‚Konsepsi Pendidikan Kasih Sayang dan Kontribusinya 

terhadap Bangunan Psikologi Pendidikan Islam‛, Literasi: Jurnal Ilmu Pendidikan, Vol 5 No 1 

(2017);h. 29-52. 
170 A. Ubaedillah & Abdul Rozak, Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Educatioan); 

demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat madani, (Jakarta:Kencana Prenada Media, 

2008),h. 43 
171  Rangga Eka Saputra, ‚Islam, Demokrasi dan Institusi Politik Indonesia‛, Studia 

Islamika:Indonesian Journal for Islamic Studies, Vol 4 No 1 (2017);h. 185-204.  
172  Muzayyin Ahyar, ‚Islamic Clicktivism:Internet, Democracy and Contemporary 

Islamist Activism in Surakarta‛, Studia Islamika, Vol 24 No 23 (2017);h. 435-468. 
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Demokrasi bisa tertanam dalam diri anak dan juga bisa tumbuh dan 

berkembang dalam kehidupan keluarga jika ada keteladan dari orangtua. Di 

samping itu juga perlu pembelajaran dan pembudayaan nilai-nilai demokrasi 

secara terencana, bertahap, dan berkesinambungan. Di keluarga nilai-nilai 

demokrasi perlu ditanamkan sejak dini, agar anak kelak menghargai orang lain, 

tidak main hakim sendiri, menyadari bahwa orang lain juga memiliki kebebasan 

untuk berekspresi dan itu harus dihormati. Sebab, dalam perlakuan adil tersebut 

harus juga terdapat sifat saling menghargai dan mengakui bahwa semua orang 

memiliki kebebasan untuk berekspresi. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian pada pembahasan-pembahasan sebelumnya, dapat 

disimpulkan beberapa poin sebagai jawaban atas rumusan masalah yang telah 

disusun, yakni sebagai berikut: 

1. Berdasarkan hasil takhri>j al-h}adi>s\, hadis tentang sikap pilih kasih kepada 

anak sebagaimana pada objek penelitian ini ditemukan sebanyak 34 jalur 

periwayatan yang terdapat pada kitab 9 imam (al-kutub al-sittah), yaitu; 2 

riwayat di dalam kitab S}ah}i>h} al-Bukha>ri>, 7 riwayat di dalam kitab S}ah}i>h} 

Muslim, 2 riwayat dalam kitab Sunan Ibn Ma>jah, 1 riwayat dalam kitab 

Sunan al-Turmuz\i>, 12 riwayat di dalam kitab Sunan al-Naa>’i> dan 11 riwayat 

di dalam kitab Musnad Ah}mad bin H}anbal. Riwayat-riwayat tersebut dinukil 

dari seorang sahabat saja, yaitu al-Nu‘ma>n bin Basyi>r sekaligus 

menunjukkan bahwa hadis tentang pilih kasih tidak memiliki sya>hid. 

Sementara pada kalangan tabi‘in terdapat 6 orang yang menerimanya dari al-

Nu‘ma>n, yakni; ‘A<mir al-Syu‘bi>, Muh}ammad bin al-Nu‘ma>n, ‘Urwah, 

H}umaid bin ‘Abd al-Rah}ma>n, Muslim S}abi>h} dan al-Fad}l bin al-Muhlab 

sebagai muta>bi‘ dari hadis tersebut.. Adapun sanad hadis yang menjadi objek 

penelitian ini berkualitas sah}i>h}, demikian pula dengan matannya. Oleh 

karena itu, secara keseluruhan hadis tentang sikap pilih kasih kepada anak 

berkualitas s}ahi>h} liza>tihi>.  

2. Terkait kandungan hadis, peneliti mengamati dan berkesimpulan bahwa 

secara tekstual hadis tersebut merupakan kronologi yang di alami Nu’man 

atas pemberian hadiah dari ayahnya dan kemudian Nabi saw. menolak 

menjadi saksi atas hadiah tersebut karena ayah Nu’man tidak memperlakukan 
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hal yang sama kepada anak lainnya, sehingga mengindikasikan pelarangan 

Nabi saw. untuk tidak bertindak pilih kasih atau mengspesialkan sebagian 

anak dari anak lain. Nabi saw. sangat menekankan perilaku adil kepada semua 

anak, sedangkan mayoritas ulama mengatakan bahwa sikap adil kepada anak 

harus dilakukan secara proporsional atau sesuai kebutuhan sang anak. Secara 

teks hadis tersebut mengarah kepada keadilan yang bersifat pemberian 

materialis, namun secara konteks menyangkut semua aspek pemberian harus 

dilakukan dengan adil, baik berupa hadiah, atau sikap orang tua kepada 

anaknya. 

3. Berdasarkan hadis tersebut,  secara subtansi dapat berimplikasi dalam tiga 

hal; 1. Edukasi terkait kesetaraan dalam keluarga, 2. Penanaman rasa kasih 

sayang dalam lingkungan keluarga, 3. Edukasi terkait sikap demokratif anak 

dalam lingkungan keluarga. 

B. Implikasi 

Peneliti mengharapkan bahwa penelitian ini dapat menjadi pedoman 

dalam lingkungan masyarakat khususnya dalam lingkup rumah tangga. Bahwa 

dalam mendidik anak perlu kecakapan orang tua dalam bersikap khsususnya 

sikap adil kepada setiap anak. Adil bukan bermakna sama namun setara dan 

proporsional, memberikan hadiah kepada anak harus disesuaikan dengan 

kebutuhan masing-masing. 

Selanjutnya, penelitian ini diharapkan menjadi langkah awal oleh setiap 

keluarga yang mempunyai buah hati agar selalu menjadikan sikap keadilan 

sebagai tombak utama dalam mendidik anak. Namun, dalam penelitian ini masih 

perlu untuk membahas terkait langkah-langkah dalam bersikap adil agar anak 

tidak merasa tersisihkan. 

 



 
 

90 
 

DAFTAR PUSTAKA 

 ‘Abd al-Ba>qiy, Muhammad Fu’ad. al-Mu’jam al-Mufahras li Alfa>zh al-qur’an al-
Kari>m. Cet.II; Bairut : Da>r al-Fikr. 1981. 

 ‘Us\ma>n bin ‘Abd al-Rah}man Taqi> al-Di>n Ibn S{ala>h}. Ma‘rifat Anwa>‘ ‘Ulu>m al-
H{adi>s\ - Muqaddimah Ibn S{ala>h}. Suria-Beirut: Da>r al-Fikr – Da>r al-Fikr 
Ma‘a>s}ir. 1406 H/1986 M. 

A. Ubaedillah & Abdul Rozak. Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Educatioan); 
demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat madani. Jakarta:Kencana 
Prenada Media. 2008. 

Abu Muh}ammad Mahdi Ibn ‘Abd al-Qadi>r Ibn ‘Abd al-Ha>di>. T{uruq Takhri>ji 
H{adi>s\ al-Rasu>l Allah S{allalla>hu ‘Alaih wa Sallam. Cet. I; Beirut: Da>r al-
I‘tis}a>m. 1994. 

Abu> ‘Abdillah, Ah}mad bin Muh}ammad bin H}anbal bin Hila>l bin Asad al-
Syaiba>ni>. Al-Musnad li Ima>m Ah}mad bin H}anbal. Juz 45. Cet. I; Kairo: 
Da>r al-H}adi>s\. 1416 H/1995 M. 

Abu> al-‘Ala Muh}ammad ‘Abdul Rah}ma>n ibn ‘Abdul Rah{i>m. Tuhfah al-Ah}wa>z\i 
Syarh} al-Ja>mi‘al-Turmuz\i>. Juz 4 (Beiru>t; Da>r al-Kutub al-‘Ilmiyyah. t.th. 

Abu> Bakr, Muh}ammad bin ‘Abd al-Gani> bin Abi> al-Bakr bin Syujja>‘. Al-Taqyi>d 
li Ma‘rifah Ruwa>h al-Sunan wa al-Masa>ni>d. Juz I. Cet. I; t.t: Da>r al-
Kutub al-‘Ilmiyyah. 1408 H/1988 M. 

Abu> Syuhbah, Muh}ammad bin Muh}ammad bin Suwailim. al-Wasi>t} fi> ‘Ulu>m wa 
Mus}t}alah} al-H{adi>s\. t.t: Da>r al-Fikr al-‘Arabi>. t.th. 

Abubakar, Achmad. Wajah ham dalam cermin al-Qur’an, Respon al-Qur’an 
terhadap Nilai-Nilai Dasar Kemanusiaan. Cet.I; Makassar. 2011. 

Ahmad, Arifuddin. Metodologi Pemahaman Hadis: Kajian Ilmu Ma’ani al-Hadis. 
Cet. II; Makassar. Alauddin University Press. 2013. 

Ahmad, Arifuddin. Paradigma Baru Memahami Hadis Nabi. Cet. I: Jakarta: 
Renaisan. 2005 M. 

Ahmad, Saiyad Fareed. Lima Tantangan Abadi Terhadap Agama dan Jawaban 
Islam Terhadapnya, diterjemahkan dari God, Islam, Ethics, and the 
Skeptic Mind: A Study on Faith, Religios Diversity, Ethics, and The 
Problem of Evil. Bandung: Mizan Pustaka. 2008. 

Ahyar, Muzayyin. ‚Islamic Clicktivism:Internet, Democracy and Contemporary 
Islamist Activism in Surakarta‛. Studia Islamika. Vol 24 No 23 (2017). 

al-‘Asqala>ni> Abu> al-Fad}l Ah}mad bin ‘Ali> bin Muh}ammad bin Ah}mad bin H{ajar. 
al-H{adi>s\ al-Sa>ri> Muqaddimah Fath} al-Ba>ri>. Juz 14. t.t: Da>r al-Fikr – 
Maktabah Salafiyyah. t.th. 

al-‘Asqala>ni>, Abu> al-Fad}l Ah{mad bin ‘Ali> bin Muh}ammad bin Ah}mad Ibn H{ajar. 
Tahz\i>b al-Tahz\i>b. Juz IX. Cet. I; al-Hindu: Mat}ba‘ah Da>’irah al-Ma‘a>rif 
al-Naz}a>miyyah. 1326 H. 

al-‘Asqala>ni>, Ibn H}ajar. Taqri>b al-Tahz\i>b. Cet. I; Su>riya>: Da>r al-Rasyi>d. 1406 
H/1986 M. 

al-’Ijli>, Abu> al-H}asan Ah}mad bin ‘Abdullah bin S}a>lih}. Ma’rifat al-S{iqa>t. Juz I. 
Cet. I; Madinah: Maktabah al-Da>r. 1405 H/1985 M 



 
 

91 
 

al-Andalusi, Abu> al-Walid Sulaiman bin Khalaf al-Baji. al-Muntaqa Syarh} al-
Muwat}t{a’. Juz 5 Beirut: Da>r al-Fikr. t.th. 

al-Ans{ari>, Ibnu Manzu>r. Lisa>n al-Arab. Juz 13. Mesir: al-Da>r al-Mis{riyyah li al-
Ta’lif wa alTarjamah. t.th.   

al-As{faha>ni>, Al-Ra>ghib. Mu’jam Mufrada>t Alfaz{ al-Qur’an. Bairut:Da>r al-fikr. 
t.th. 

Al-Askari, Abu Hilal. Mu‘jam al-furu>q al-Lugawiyyah. Damaskus: Muassasah al-
Nasyr al-Isla>mi. 2000.  

al-Asqala>ni>, Ibn H{ajar. Syihab al-Di>n Ahmad ibn Ali>. Fath} al-Ba.ri> Syarh} S}ah}i>h} 
al-Bukha>ri>. Juz 5. t.c;Beiru>t: Da>r al-Ma‘rifah. 1379. 

al-Bagda>di>, Abu> Zakariya> Yah}ya bin Ma‘i>n bin ‘Awn bin Ziya>d bin Bust}a>m bin 
‘Abd al-Rah}man al-Mari’i> bi al-Wala>’i>.Ta>ri>kh Ibn Ma‘i>n. Juz I. Damsyq: 
Da>r al-Ma’mu>n li al-Tura>s\. t.th.. 

Al-Baiha>qi, Abu> Bakr Ah}mad ibn al-H{usai>n ibn ‘A>li Ibn Musa>. Sunan al-Kubra>. 
Juz 6. t.c;Makkah al-Mukarramah: Maktabah Da>r al-Ba>z. 1414 H/1994 M. 

al-Bas}ri>, Abu> ‘Amr Khali>fah bin Khiya>t} bin Khali>fah al-Syaiba>ni> al-‘As}rafi>. 
T}abaqa>t. t.t.: Da>r al-Fikr li al-T}iba>‘ah wa al-Nasyr wa al-Tura>s\. 1414 
H/1993 M.  

al-Bas}ri>, Abu> al-Fida>’i Isma>‘il bin ‘Amr bin Kas \i>r al-Qurasyi>. Tafsi>r al-Qur’a>n al-
‘Az}i>m. Juz 4 Cet.II;t.t:Da>r T{ayyibah linnasyir. 1999 M/1420 H. 

al-Bukha>ri>, Muh}ammad bin Isma>‘i>l Abu> ‘Abdilla>h al-Bukha>ri> al-Ja’fi>. al-Ja>mi‘ 
al-Musnad al-S}ah}i>h} al-Mukhtas{ar min Umu>r Rasu>lulla>h S{alla>llah ‘Alah 
wa Sallam wa Sunnatih – S{ah}i>h} al-Bukha>ri>. Juz 2. Cet. I; t.t: Da>r T{auq al-
Naja>h. 1422 H. 

al-Bukha>ri>. Al-Ta>ri>kh al-Kabi>r. Juz VIII. H}aidar Abad: Da>’irah al-Ma‘a>rif. t.th. 

al-Bukha>ri>. Al-Ta>rikh al-Ausa>t}. Juz II. Cet. I; Kairo: Da>r al-Wa‘i>. 1397 H/1977 
M. 

al-Dimasyqi, Ibnu Hamzah al-Husaini al-Hanafi. al-Baya>n wa al-Ta‘rif fi> Asba>b 
al-Wuru>d al-H{adi>s\ al-Syari>f, terj. M. Suwarta Wijaya dan Zafrullah Salim 
yang berjudul Asbabul Wurud latar Belakang Historis Timbulnya Hadis-
hadis Rasul. Juz 1. Jakarta:Kalam Mulia. 2006. 

al-Dimasyqi>, Abu> al-Fida>’ Isma>‘i>l bin ‘Umar bin Kas \i>r al-Qurasyi> al-Bas}ri>. 
Ikhtis}a>r Ulu>m al-H{adi>s\. Cet. II; Beirut: Da>r al-Kitab al-‘Ilmiyyah. t.th. 

Ali, Attabik. Kamus Inggris Indonesia Arab. Yogyakarta: Multi Karya Grafika. 
2003. 

al-Khali>li>, Abu> Ya‘la>. Khali>l bin ‘Abdullah bin Ah}mad bin Ibra>hi>m bin al-Khali>l 
al-Quzwaini>. Al-Irsya>d fi> Ma‘rifah ‘Ulama>’I al-H}adi>s\. Juz III. Cet. I; Al-
Riya>d}; Maktabah al-Rusyd. 1409 H 

al-Khat}i>b, Muh}ammad ‘Ajja>j bin Muh}ammad Tami>m bin S{a>lih} bin ‘Abdulla>h. 
Us}u>l al-H{adi>s\. Beirut: Da>r al-Fikr, 1409 H/1989 M. 

al-Maliki, Muhammad Alawi. Ilmu Ushul al-Hadis. Cet. III; Yogyakarta: Pustaka 
Pelajar. 2012. 

al-Mana>wi>, Abd al-Rau>f. Faid} al-Qadi>r Syarh} al-Ja>mi‘ al-S}agi>r. Juz I. Cet. I; 
Mesir: al-Maktabah al-Tija>riyah al-Kubra>. 1356 H. 



 
 

92 
 

al-Mizzi>, Abu> al-H}ajja>j Yu>suf bin ‘Abd al-Rah}ma>n bin Yu>suf Jama>l al-Di>n Ibn 
al-Zaki> Abu> Muh}}ammad al-Qad}a>‘i. Tahz\i>b al-Kama>l fi> Asma>’I al-Rija>l. 
Juz XXIV. Cet. I; Bairu>t: Mu’assasah al-Risa>lah. 1400 H/ 1980 M. 

al-Naisabu>ri>, Abu> al-H}usain Muslim bin al-H}ajja>j bin al-Qusyairi@. Al-Musnad al-
S}ah}i>h} al-Mukhtas}ar bi Naql al-‘Adl ‘an al-‘Adl ila> Rasu>lillah SAW. Juz 
III. Bairut: Da>r Ih}ya> al-Tura>s\ al-‘Arabi>. t.th. 

al-Nasa>’i>, Abu> ‘Abd al-Rah}ma>n Ah}mad bin Syu‘aib bin ‘Ali> al-Khura>sa>ni>. Al-
Mujtaba> min al-Sunan = Al-Sunan al-Sugra. Juz VI. Cet. II; H}alb: 
Maktabah al-Mat}bu>‘àh al-Isla>miah. 1406 H/1986 M. 

al-Nasa>’i>. Tasmiyah Masyi>khah Abi> ‘Abd al-Rah}man Ah}mad bin Syu‘aib bin 
‘Ali> al-Nasa>’i> wa z \akara al-udallisi>n. Cet. I; Makkah: Da>r ‘A<lim al-
Fawa>’id. 1423 H 

Al-Nawa>wi. al-Manha>j Syarh} S{ah}i>h} Muslim bin al-H{ajja>j. Juz 12. 
Cet.II;Beiru>t:Da>r Ih}ya>’ al-Turas\ al-‘Arabi>. 1392. 

al-Nawawi>, Abu> Zakariyya> Mah}yi> al-Di>n Yah}ya bin Syarf.Tahz\i>b al-Asma>’ wa 
al-Luga>h. Juz I. Bairut: Da>r al-Kutub al-‘Ilmiyyah. t.th. 

al-Qa>ri>, ‘Ali> bin Muh}ammad Abu> al-H{asan Nu>r al-Di>n al-Mala> al-Harawi>. Syarh} 
Nukhbat al-Fikr fi> Mus}t}alah}a>t Ahl al-As\a>r. Beirut: Da>r al-Arqam. t.th. 

al-Qa>simi>, Muh}ammad Jama>l al-Di>n bin Muh}ammad Sa‘i>d bin Qa>sim al-H{alla>q. 
Qawa>‘id al-Tah}di>s\ min Funu>n Mus}t}alah} al-H{adi>s\. Beirut: Da>r al-Kitab al-
‘Ilmiyyah. 

al-Qazawaini>, Abu> ‘Abdillah Muh}ammad bin Yazi>d Ibn M>a>jah. Sunan Ibn Ma>jah. 
H}albi>: Da>r Ih}ya> al-Kutub al-‘Arabiah. t.th. 

al-Qurt}ubi>, Abu> al-Wali>d Suliaman bin Khalf bin Sa‘ad bin Ayyu>b bin Wa>ris \ al-
Taji>bi>.  Al-Ta‘di>l wa al-Tajri>h}. Juz II. Cet. I; Riya>d: Da>r al-Liwa>’ li al-
Nasyr wa al-Tauzi>‘. 1406 H/1986 M. 

al-Ra>zi>, Ah}mad bin Fa>ris bin Zakariyya>’ al-Quzaini>. Mu‘jam Maqa>yi>s al-Lugah. 
Juz 4. t.c;t.t: Da>r al-Fikr. 1979 M/1399 H. 

al-S}ad}fi>, Abu> Sa‘i>d ‘Abd al-Rah}man bin Ah}mad bin Yu>nus. Ta>ri>kh Ibn Yu>nus al-
Mis}ri>, Juz II. Cet. I; Bairut: Da>r al-Kutub al-‘Ilmiyyah. 1412 H. 

al-Sa>biq, Sayyid. Fiqh al-Sunnah. Juz 3. Beiru>t:Da.r al-Kita>b al-‘Arabi>. t.th. 

al-Subti>, Muh}ammad bin ‘Umar bin Muh}ammad Abu> ‘Abdilla>h Muh}ib al-Di>n Ibn 
Rasyi>d al-Fihri>. Sunan al-Abyan al-Maurad al-Am‘an fi> al-Muh}a>mah bain 
al-Ima>main fi> al-Sanad al-Mu‘an‘an. Madinah: Maktabah al-Guraba>’ al-
As\ariyyah. 1417. 

al-Syaiba>ni, Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin 
Asad. Musnad Ahmad bin Hanbal. Juz XXX (Cet. I; Muassasah al-
Risalah. 2001. 

al-Syaiba>ni>, Abu> ‘Abdillah Ah}mad bin Muh}ammad bin H}anbal bin Hila>l bin 
Asad. Al-Musnad li Ima>m Ah}mad bin H}anbal. Juz XIV. Cet̀ I; Kairo: Da>r 
al-H}adi>s\ 1416 H/1995 M. 

al-Tami>mi>, Abu> H}a>tim Muh}ammad bin H}ibba>n bin Ah}mad bin H}ibba>n bin 
Mu‘a>z\ bin Ma‘bad. Al-S|iqa>t. Juz IX. Cet. I; al-Hindi: Da>’irah al-Ma‘a>rif 
al-‘Us \ma>niyyah bi H}aidir. 1393 H/ 1973 M., 



 
 

93 
 

al-Turmuz\i>, Abu> ‘I<sa> Muh}ammad bin ‘I<sa> bin Saurah. Sunan al-Turmuz\i>. Juz III. 
Cet. II; Mesir: Syarikah Maktabah. 1395 H/1975 M. 

al-Z|ahabi. Ta>ri>kh al-Isla>m wa Wafaya>t al-Masya>hi>r al-A’ala>m. Juz VI. Cet. I; 
t.t.,; Da>r al-Garb al-Isla>mi>. 2003 M. 

al-Z|ahabi>, Abu> ‘Abdillah Sya>ms al-Di>n Muh{ammad bin Ah{mad bin ‘Us \ma>n bin 
Qa’aima>z. Siyar A‘la>m al-Nubala>’. Juz XIII. Cet. III; t.t.: Mu’assasat al-
Risa>lah. 1405 H/1985 M. 

al-Z|ahabi>. Mi>za>n al-I‘tida>l fi> Naqd al-Rija>l. Juz III. Cet. I; Bairut-Libanon; Da>r 
al-Ma‘rifah li al-T}iba‘ah wa al-Nasyr. 1382 H/ 1963 M.  

al-Zuhaili, Wahbah. al-Fiqh al-Isla>mi> wa Adillatuhu>. Juz 5. Suriah: Da>r al-Fikr 
al-Mu‘as}i>r. 1418 H/1997 M. 

Amin, Kamaruddin. Menguji Kembali Keakuratan Metode Kritik Hadis. Cet. I; 
Jakarta: PT. Mizan Publika. 2009. 

Amin, Kamaruddin. Menguji Kembali Keakuratan Metode Kritik Hadis. Cet. I; 
Jakarta: Hikmah. 2009. 

Anshori, Ibnu. Perlindungan Anak Dalam Agama Islam. Jakarta Pusat: KPAI. 
2006. 

ash-Ashiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis. 
edisi ketiga. Semarang: Pustaka Rizki Putra. 2009. 

Assagaf, M. Yusuf.  ‚Manajenen Hati Perspektif Hadis Nabi Muhammad saw.‛. 
Tesis (Makassar: Pascasarjana UIN Alauddin Makassar. 2020. 

Assagaf, M. Yusuf. La Ode Ismail Ahmad dan Muhammadiyah Amin. The 
Existence Of The Heart In The Hadith And Tasawwuf. International 
Conference fo Actual Islamic Studies (ICAIS), no. 1, (30 Juni 2022) 

Assagaf, M. Yusuf. Manajemen Hati Perspektif Hadis Nabi Muhammad SAW. 
Tesis. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar; 2021. 

Azra, Azyumardi. Ensiklopedi Islam. Jakarta:Ichtiar Baru Van Hoeve. 2005. 

Ba>ju>, Abu> Sufya>n Mus}t}afa>. Al-‘Illah wa Ajna>suha> ‘ind al-Muh}addis\i>n. Cet. I; 
T{ant}a>: Maktabah al-D{iya>’. 1426 H/2005 M. 

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Kamus Besar Bahasa Indonesia. 
Cet.X; Jakarta: Balai Pustaka. 1999. 

Erzad, Azizah Maulina. ‚Peran orang tua mendidik anak sejak Dini dilingkungan 
Keluarga‛jurnal ‚(STAIN Kudus, Jawa Tengah).  

Fuaddudin. Pengasuhan Anak Dalam Keluarga Islam. Lembaga Kajian Agama 
dan Jender. 1999. 

Gaffar, Abdul. ‚Telaah Kritis Atas ‘Ilal al-H{adi>s\ Dalam Kaidah Kesahihan Hadis 
(Sebuah Rekonstruksi Metodologis)‛, Disertasi. 

H{a>tim, Abu> Muh}ammad ‘Abd al-Rah}ma>n bin Muh}ammad bin Idri>s bin al-Munz}ir 
al-Tami>mi> al-H}anz}ali> al-Ra>zi> Ibn Abi>. Al-Jarh{ wa al-Ta‘di>l. Juz VIII. Cet. 
I; Beirut: Da>r Ih{ya>’ al-Tura>s\ al-‘Arabi>. 1271 H/1952 M. 

Hafidhuddin, Didin. Agar Layar Tetap Terkembang: Upaya Menyelamatkan 
Umat. Jakarta: Gema Insani Press. 2006. 



 
 

94 
 

Halodoc ‚Pilih Kasih Pada Anak, Apa Dampak Psikologisnya?‛. Artikel. (21 
Februari 2021). https://www.halodoc.com/artikel/pilih-kasih-pada-anak-
apa-dampak-psikologisnya 

Helmi, Muhammad. ‚Konsep Keadilan Dalam Filsafat Hukum dan Filsafat 
Hukum Islam‛. Mazahib:Jurnal pemikiran Hukum Islam. Vol 16 No 2 
(2015). 

Ibn ‘Asa>kir, Abu> al-Qa>sim ‘Ali> bin al-H}asan bin Habbatullah. Ta>ri>kh Dimasyqi. 
Juz LVI. t.t.: Da>r al-Fikr li al-T}iba>‘ah wa al-Nasyr wa al-Tauzi>‘. 1415 
H/1995 M. 

Ibn H}ibba>n. Masya>hi>r ‘Ulama>’ al-Ams}a>r wa A‘la>m Fuqaha>’ al-Aqt}a>r. Cet. I; Al-
Mans}u>rah: Da>r al-Wafa>’ li al-T}iba>‘ah wa al-Nasyr wa al-Tauzi>‘. 1411 
H/1991 M 

Ibn Manjuwiyah, Abu> Bakr Ah}mad bin ‘Ali> bin Muh}ammad bin Ibra>hi>m. Rija>l 
S}ah}i>h} Muslim. Juz II. Cet. I; Bairu>t Da>r al-Ma‘rifah. 1407 H  

Ibn Sa‘ad, Abu> ‘Abdillah Muh}ammad bin Sa‘ad bin Mani>‘ al-Ha>syimi>. Al-
T{abaqa>t al-Kubra>. Juz VI. Cet. I; Bairu>t: Da>r al-Kutub al-‘Ilmiyyah. 1410 
H/1990 M. 

Ilyas, Abustani dkk. Epistemologi Kritik Sanad Antara Normativitas dan 
Historisitas. Cet. I; Gowa: Pustaka Almaida. 2019. 

Irawan, Bambang. ‚Tafsir Ayat-ayat kasih Sayang dalam Masyarakat Plural‛. 
Jurnal Theologia, Vol 23 No 1 (2017). 

Ismail, M. Syuhudi. Kaidah Kesahihan Sanad Hadis. Cet. IV; Jakarta: Bulan 
Bintang. 2014. 

Jalaluddin. Psikologi Agama. Jakarta: Raja Grafindo Press. 2003. 

Ka>fi>, Abu> Bakr. Manhaj al-Ima>m al-Bukha>ri> fi> Tas}h}i>h} al-Ah}a>di>s\ wa Ta‘li>liha>. 
Cet. I; Beirut: Da>r Ibn Hazm. 1422 H/2000 M. 

Kamus Arab Indonesia Online, https://www.almaany.com/ . (Diakses 29 Januari 
2013 – 12.37 Wita) 

KBBI Offline V 0.3.2. Badan Pembinaan Bahasa dan Pembukuan, Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2016-2019. 

KBBI Online, https://kbbi.lektur.id/pilih-kasih (Diakses pada 17 Januari 2023 – 
10.46 Wita) 

Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya 

Khairul dkk. ‚Metode Pendekatan Psikologis dalam Studi Islam‛. Al-Mahyra. 
Vol 2 No 1 (2021). https://ejournal.stai-br.ac.id/index.php/AL-
MAHYRA/article/view/61 

Lubis, Dahlia. ‚Persepsi Muballigh dan Muballighah terhadap Kesetaraan dan 
Keadilan Gender di Kota Medan‛. MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman. 
Vol 40 No 1 (2016).  

M. Agus Solahudin dan Agus Suyadi, Ulumul Hadis (Cet. III; t.t: Pustaka Setia, 
2017), h. 191.  

Machali, Imam. Metode Penelitian Kualitatif. Cet. I; Yogyakarta: Program Studi 
Manajemen Pendidikan Islam. 2017. 

https://kbbi.lektur.id/pilih-kasih
https://ejournal.stai-br.ac.id/index.php/AL-MAHYRA/article/view/61
https://ejournal.stai-br.ac.id/index.php/AL-MAHYRA/article/view/61


 
 

95 
 

Madjid, Nurcholis. Islam Doktrin dan Peradaban : Sebuah Telaah Kritis tentang 
Masalah Keimanan, Kemanusiaan, dan kemodernan. Cet.I; Jakarta: 
Yayasan Wakaf Paramadina. 1992. 

Mah}mu>d al-T}ah}h}a>n, Us}u>l al-Takhri>j wa Dira>sah al-Asa>ni>d, (Cet. III; al-Riya>d}: 
Maktabah al-Ma’a>rif, 1417 H./1996 M), h. 7.  

Mardan. Wawasan al-Qur’an tentang Keadilan. Cet.I; Makassar: Alauddin 
University Press. 2013. 

Mochtar, M. Mashuri. Kamus Istilah Hadis. Cet. I; Pasuruan: Pustaka Sidogiri. 
1435 H. 

Muliani, Sri. ‚Hak-Hak Anak dalam Perspektif Islam‛. SYARIAH:Journal Of 
Islamic Law. Vol 3 No 1 (2021). 

Mus}t}a>fa>, Ibra>him dkk. Al-Mu’jam al-Wasi@t. Juz 2. t,c,. t,t, t,p; Da>r al-Da’awah. 

Najwa, Nurun. ‚Peran Orangtua Dalam Pembentukan Karakter Anak‛ jurnal 
‚(UIN Sunan Kali Jaga Yogyakarta). 

Nasution, Aswan. ‚Jujur dan Adil.  Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Al-Jami'atul 
Washilah Prov.Nusa Tenggara Barat‛ jurnal‛ 
https://www.berbaginews.com/2020/12/06/jujur-dan-adil/ diakses pada 
tanggal 16 November 2022 pukul 10.48 

Nurdin, Ali. Quranic Society. Menelusuri Konsep Masyarakat Ideal dalam al-
Qur’an. Jakarta: Erlangga. 2006. 

Qaimi, Ali. Menggapai Langit Masa Depan Anak, terj. Muhammad jawad 
Bafaqih. Bogor:Cahaya. 2002. 

Rahmatullah, Azam Syukur. ‚Konsepsi Pendidikan Kasih Sayang dan 
Kontribusinya terhadap Bangunan Psikologi Pendidikan Islam‛. Literasi: 
Jurnal Ilmu Pendidikan. Vol 5 No 1 (2017). 

Rangkuti, Afifa. ‚Konsep Keadilan Dalam Perspektif Islam‛. Tazkiya. Vol 6 No 
1 (2017). OI: http://dx.doi.org/10.30829/taz.v6i1.141.  

Rapar, J.H. Filsafat Politik Plato. Cet. II; Jakarta: CV. Rajaw Alu Press. 1991. 

Rasdiyanah, Andi. La Ode Ismail Ahmad, dkk. Pengantar Dasar Ilmu Hadis. 
Cet.I; Bantul: Semesta Aksara. 2021. 

Salim, Abd. Muin. Fiqhi Siyasah: Konsepsi Kekuasaan Politik dalam al-Qur'an. 
Cet. I; Jakarta: PT. Raja Grafindo. 1995. 

Saputra, Rangga Eka. ‚Islam, Demokrasi dan Institusi Politik Indonesia‛. Studia 
Islamika:Indonesian Journal for Islamic Studies. Vol 4 No 1 (2017).  

Shalih, Shubhi. Ulum al-Hadis\ Mus}t}alahuh, diterjemahkan oleh tim Pustaka 
Firdaus dengan judul Membahas ilmu Hadis. Cet.IV; Jakarta: Pustaka 
Firdaus. 2000. 

Shihab, M. Quraish. Tafsir al-Misbah:Pesan Kesan dan Keserasian al-Qur’an. 
Jilid 3. Cet.III; Jakarta:Lentera Hati. 2004. 

Shihab, Quraish. Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an. Jilid 
5. Jakarta: Lentera Hati. 2002. 

Susanto, Teguh. The Power of 33 Sunnah Nabi Muhammad Saw. Cet. I; 
Yogyakarta: Pustaka Baru Press. 2015. 

https://www.berbaginews.com/2020/12/06/jujur-dan-adil/
http://dx.doi.org/10.30829/taz.v6i1.141


 
 

96 
 

Syarifuddin, Ahmad. Mendidik Anak Membaca, Menulis, dan Mencintai al-
Qur’an. Jakarta: Gema Insani Press. 2004. 

Wensinck, A. J. Al-Mu‘jam al-Mufahras li Alfa>z} al-H}adi>s\ al-Nabawi>. Juz VI. 
Li>din: Maktabah Biri>l. 1936. 

Zaglu>l, Abu> H}a>jar Muh}ammad al-Sa‘i>d bin Basyu>ni. Mawsu>‘ah At}ra>f al-H}adi>s\ 
al-Nabawi> al-Syari>f. Juz II. Bairut-Libanon: Da>r al-Kutub al-‘Ilmiyyah. 
t.th. 

 

 


