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PEDOMAN TRANSLITERASI 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam bahasa latin 

dapat dilihat sebagsi berikut: 

1. Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 Ba B ب
Be 

 Ta T ت
Te 

 \S|a s ث
es (dengan titik di atas) 

 Jim J ج
Je 

 {Ha h ح
ha (dengan titik di bawah) 

 Kha Kh خ
ka dan ha 

 Dal D د
De 

 \Z|al z ذ
zet (dengan titik di atas) 

 Ra R ر
Er 

 Zai Z ز
Zet 

 Sin S س
Es 

 Syin Sy ش
es dan ye 

 }s{ad s ص
es (dengan titik di bawah) 

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

 t{a t} ط
te (dengan titik dibawah) 

 {z}a z ظ
zet (dengan titik di bawah) 

 ‘ ain‘ ع
apostrof terbalik 

 Gain G غ
Ge 

 Fa F ف
Ef 

 Qaf Q Qi ق
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 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 dipotong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

َ
 
 fath{ah a A ا

 kasrah i I اَ 

َ
 
 d}ammah u U ا

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 ىَىْ

وىْ  fath}ah dan wau Au a dan i َـ

Contoh : 
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فَْ يى
َ
 kaifa : ك

لَْ  وى
َ
 haula : ه

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 

| ا  ... ... 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 و  
atas 

Contoh : 

ْ
َ
 ma>ta : مَات

 <rama : رَمَْ

لَْ  qi>la : قِيى

4. Ta>’ marbu>t}ah 

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

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

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

adalah[h]. 

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

yang menggunakan  kata  sandang  al-  serta  bacaan  kedua  kata  itu  terpisah,  

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

الِْ
َ
ف
ى
ط
َ
الأ
ُ
ة
َ
ض  raud}ah al-at}fa>l : رَوى

ْ
ُ
ة
َ
ن مَدِيى

ْ
ل
َ
ْ  ا

َ
ة
َ
اضِل

َ
ف
ْ
ل
َ
ا : al-madi>nah al-fa\>d}ilah 
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ْ
ُ
مَة
ْ
حِك

ْ
ل
َ
 al-h}ikmah :   ا

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 : 

ْ
َ
نا  <rabbana : رَبَّ

ْ
َ
نا يى جَّ

َ
 <najjaina : ن

ْ
 
حَق

ْ
ل
َ
 al-h}aqq : ا

وَْ
ُ
 aduwwun‘ : عَد

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

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

Contoh: 

 Ali> (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)‘ : عَلَْ 

 Arabi> (bukan ´Arabiyy atau ´Araby)´ : عَرَبْ

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 (-).  

Contoh : 

سُْ مى
َّ
لش
َ
 al-syamsu (bukan asy-syamsu) : ا

ْ
َ
ة
َ
زَل
ْ
ل لزَّ
َ
 al-zalzalah (bukan az-zalzalah) :  ا

ْ
َ
ة
َ
سَف

ْ
ل
َ
ف
ْ
ل
َ
 al-falsafah : ا



 

xiii 
 

ْ
ُ
د
َ
بلا
ْ
ل
َ
 al-bila>du :   ا

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 : 

ْ
َ
ن مُرُوى

ْ
أ
َ
 ta’muru>na :  ت

ْ
ُ
وىع
َّ
لن
َ
 ´al-nau :  ا

ىْ
َ
َ ءَْْْش     : syai´un 

ْ
ُ
ت مِرى

ُ
 umirtu :   أ

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa 

Indonesia 

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, 

istilahatau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, 

istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan 

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

lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut 

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

alhamdulillah, dan munaqasyah. Bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari 

satu rangkaian  teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.  

Contoh: 

T{abaqa>t al-Fuqaha>’ 

Wafaya>h al-A‘ya>n 

9. Lafz} al-Jala>lah (اَلل) 
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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: 

للِْ
َ
نُْا لل di>nulla>h  دِيى  billa>h باْ

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

jala>lah, ditransliterasi dengan huruf [t]. 

Contoh : 

للِْ
َ
مَةِْا ْرَحى ى َ ِ

ْف  مى
ُ
 hum fi> rah}matilla>h ه

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

Abu> Nas}r al-Fara>bi>  

Al-Gaza>li> 

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

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

Abu> (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama 

terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau 

daftar referensi. 

Contoh: 

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

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

 

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

Zaid, 

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

B.  Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:  

swt.  = subh}a>nahu> wa ta’a>la> 

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

a.s.  = ‘alaihi al-sala>m 

H  = Hijrah 

M  = Masehi 

SM  = Sebelum Masehi 

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

w.  = Wafat tahun 

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

HR  = Hadis Riwayat 
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ABSTRAK 

Nama  : Yusran Kusuma Rahmatullah 
Nim  : 30700120089 
Judul :Memperjualbelikan Barang Haram Perspektif Hadis   

(Kajian Ma’anil Hadis) 
 

Tujuan penelitian ini ialah untuk menganalisis tentang 

Memperjualbelikan Barang Haram dalam perspektif hadis Nabi saw. Adapun 

pokok masalah yang penulis angkat dalam penelitian ini adalah; 1) Bagaimana 

kualitas hadis tentang Memperjualbelikan Barang Haram?; 2) Bagaimana 

pemaknaan hadis tentang larangan memperjualbelikan barang haram ?; 3) 

Bagaimana implikasi hadis tentang larangan memperjualbelikan barang 

haram?  

Dalam menjawab tiga pokok masalah tersebut, penulis menggunakan 

metode penelitian hadis (takhri>j al-h{adi<s\, naqd al-sanad dan naqd al-matan) 

untuk menjawab pokok masalah pertama, pendekatan ilmu ma’a>ni al-h{adi>s\ 

(teknik interpretasi tekstual, intertekstual dan kontekstual) untuk menjawab 

pokok masalah kedua dan ketiga. Penelitian ini merupakan penelitian 

kepustakaan (library research). Proses pengumpulan data dilakukan dengan 

mengutip dan menganalisis berbagai literatur yang relevan dengan pokok 

masalah yang dibahas untuk kemudian dilulas dan disimpulkan. 

Setelah melakukan penelitian, hasilnya menunjukkan bahwa hadis 

tentang Memperjualbelikan Barang Haram yang menjadi objek penelitian 

ditemukan 13 jalur sanad yang masing-masing diriwayatkan oleh al-Bukha>ri, 

Muslim, al-Nasa>’i>, Abu> Da>wud, dan Ah}mad bin H}anbal, Malik, al-Darimi. Hadis 

tentang Memperjualbelikan Barang Haram yang menjadi objek penelitian 

yang diriwayatkan oleh Ahmad bin H{anbal melalui jalur Ibnu Abbas sanad 

dinilai Shahih dengan indicator sanad yang bersambung, periwayat adl dan 

dhabt Sedangkan matan hadisnya dinilai terhindar dari sya>z\ dan ‘illa>t. 

Sedangkan dari segi kandungan hadis dapat dipahami bahwa barang yang 

diharamkan  (najis) tetap haram meskipun memiliki manfaat, seperti halnya 

para pencuri, namun dalam klasifikasi barang yang dianggap najis, para ulama 

mazhab berbeda pendapat. 

Adapun implikasi dari penelian ini diharapkan skripsi ini diharapkan 

dapat memberikan kontribusi terhadap masyarakat agar dapat mengetahui 

dan menambah wawasan tentang hadis yang terkait dengan fiqh muamalah 

khususnya pada pembahasan jual-beli barang najis. Skripsi ini diharapkan 

mampu bermanfaat bukan hanya sebatas teori namun juga diaplikasikan 



 

xvii 
 

dalam kehidupan sehari-hari bahwa, terdapat Batasan-batasan yang 

diperbolehkan dalam jual-beli, meskipun terdapat manfaat didalamnya, 

namun menjalankan perintah dan larangan dari agama tentu menjadi hal yang 

lebih diutamakan. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Allah swt telah menurunkan agama Islam sebagai agama penyempurna 

dari agama-agama sebelumnya, dengan di utusnya Rasulullah sebagai Nabi 

penutup, Allah swt menurunkan berbagai hukum-hukum agama untuk ummat 

Islam yang kemudian diajarkan melalui Rasulullah saw sebagai petunjuk 

kehidupan dan juga sebagai jalan keluar bagi setiap permasalahan manusia. 

Itulah yang disebut dengan syariat Islam. Para ulama memaknai Syariah secara 

Bahasa sebagai sumber mata air,1 menurut Sutomo Abdu Nashr sebagaimana 

penjelasan di atas jika dihubungkan pengertian secara istilah dan Bahasa, hal 

tersebut berkaitan bahwa keduanya merupakan sumber kehidupan. Jika air 

adalah sumber kehidupan jasmani, begitu pula Syariah yang merupakan 

sumber kehidupan rohani. Maka dari itu syariat menjadi pegangan pokok yang 

sempurna untuk setiap ummat muslim dalam setiap sendi kehidupannya.2  

Sebagian ayat-ayat yang terdapat di dalam al-Qur’an masih bersifat 

global, sehingga kemudian menjadi salah satu tugas Nabi Muhammad yang 

memperinci suatu teks agama yang terdapat dalam al-Qur’an melalui hadis 

dan dikaji oleh para ulama yang menjadi pewaris Nabi. Ayat-ayat yang bersifat 

umum tersebut kemudian digolongkan dan dibagi ke dalam beberapa bagian 

atau kaidah-kaidah yang disusun oleh para ulama secara terperinci dan 

sistematis, sehingga kaum Muslim dapat memahami dan mempraktikkanmya 

 
1Rohidin, Pengantar Hukum Islam Dari Semenanjung Arabia Hingga Indonesia, (Cet. 1; 

Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), h. 5-6. 

2Sutomo Abu Nashr, Antara Fiqh dan Syariah, (Cet. I; Jakarta: Rumah Fikih Publishing, 
2018), h. 17 
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dalam kehidupan sehari-hari. Untuk dapat mempraktikkan kaidah tersebut, 

ulama telah merumuskan suatu cabang ilmu.3 Disiplin ilmu tersebut 

dinamakan ilmu Fikih, berasal dari kata faqqaha-yufaqqhihu-fiqhan yang 

berarti pemahaman, secara istilah disebut sebagai Ilmu yang mempelajari 

tentang hukum-hukum Syar’i yang bersifat amali atau praktis yang bersumber 

dari dalil-dalil terperinci yang diambil dari al-Qur’an ataupun hadis Nabi.4 

Di antara cabang-cabang ilmu fikih adalah fikih muamalah yang 

mengatur hal-hal yang berkaitan tentang hubungan antar manusia dalam 

aspek sosial. Secara defenisi, fikih muamalah merupakan hukum syariat yang 

mengatur berbagai interaksi antar sesama manusia, mulai dari hukum-hukum 

yang berkaitan dengan harta, hukum yang berkaitan dengan wanita dari sudut 

pandang pernikahan ataupun perceraian, pertikaian, masalah harta warisan 

dan lain sebagainya5 

Selain aspek ibadah, Islam juga mengatur dari aspek muamalah. 

Dengan berhubungan satu sama lain, interaksi sosial menjadi hal yang dapat 

memberikan manfaat. Salah satu aktifitas muamalah yang sering didapati 

adalah aktifitas jual-beli yang dengannya kebutuhan mereka dapat dipenuhi. 

Islam pun mengatur aktifitas ini dengan sistematis sehingga dalam aktifitas 

transaksi jual-beli, ummat muslim mampu berinteraksi dalam jalur hukum 

Islam dan terhindar dari perilaku yang saling merugikan terhadap sesama 

 
3Rohidin, Pengantar Hukum Islam Dari Semenanjung Arabia Hingga Indonesia, h. 7. 

4Noor Harisudin, Pengantar Ilmu Fiqh (Cet. VII; Surabaya: Salsabila Putra Pratama, 
2019), h. 2 

5Rahmat Hidayat, Fikih Muamalah Teori dan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah (Cet. I; 
Medan: Tungga Esti, 2022), h. 3 
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manusia, hal ini sekaligus membuktikan bahwa Islam merupakan ajaran yang 

bersifat global dan menyeluruh.6  

Jual-beli secara umum merupakan pertukaran sesuatu dengan sesuatu 

yang lain7. Secara etimologi perdagangan atau Jual-beli dalam bahasa arab 

biasa disebut dengan kata al-bay'u (البيع), al-tija>rah (التجارة), maupun al-

muba>dalah (المبادلة). Disebutkan dalam surah al-Fathir ayat 29:  

ْ
َّ
ْْْاِن

 
ْْال

َ
ن جُوى رى ْيَّ

ً
نِيَة

َ
عَلَ وَّ اْ ْسًِِّ هُمى

ٰ
ن
ى
ق
َ
اْرَز مِمَّ اْ وى

ُ
ق
َ
ف
ى
ن
َ
ْوَا
َ
وة
ٰ
ل الصَّ امُواْ

َ
ق
َ
ْوَا ِ

ه
بَْاللّٰ

ٰ
كِْت

َ
ن وى

ُ
ل
ى
نَْيَت ذِيى

ْ
 
رَ بُوى

َ
ْت نى

 
ْل
ً
 8تِجَارَة

Terjemahan: 

“Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca Kitab Allah (Al-
Qur’an), menegakkan salat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang 
Kami anugerahkan kepadanya secara sembunyi-sembunyi dan terang-
terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan 
pernah rugi.”  

Menurut terminologi Islam, jual-beli ialah melakukan suatu pertukaran 

barang dengan barang ataupun pertukaran barang dengan uang, dengan saling 

merelakan dan melepaskan hak kepemilikan ditandai dengan adanya akad 

sebagai tanda sahnya jual-beli.9 

Pada dasarnya hukum jual-beli dalam Islam di perbolehkan, disebutkan 

dalam surat al-Baqarah ayat 275: 

ْْ
َ
لِك

َ
ْذ مَسِّ

ْ
ْمِنَْال

ُ
ان

َ
ط يى

َّ
ْالش

ُ
ه
ُ
ط بَّ

َ
خ
َ
ذِيْيَت

 
ومُْال

ُ
يَق مَاْ

َ
كْ
َّ
ْإِلَ

َ
ومُون

ُ
ْيَق

َ
لَ بَاْ ْالرِّ

َ
ون

ُ
ل
ُ
ك
ْ
ذِينَْيَأ

 
ال

مَْ عَْوَحَرَّ بَيى
ْ
ْال ُ

 
ْاللّٰ حَلَّ

َ
وَأ بَاْ لُْالرِّ

ى
عُْمِث بَيى

ْ
ال مَاْ

َّ
إِن واْ

ُ
ال
َ
ْق هُمى

َّ
ن
َ
ْجَاءَهُْمَْبِأ مَنى

َ
ف بَاْ ْْْالرِّ ْمِنى

ٌ
ة
َ
عِظ وى

 
6Siswadi, Jual-beli Dalam Perspektif Islam, Jurnal Ummul Qura 2, No. 2, (Agustus 

2013): h. 59 

7Sri Sudiarti, Fiqh Ekonomi (Cet. Ke I; Medan: Wal Ashri Publishing, 2015), h. 63 

8 Kementrian Agama RI, al-Qur’an Tajwid dan Terjemah, (Cet. X; Bandung: CV. Penerbit 
diponegoro, 1436 H/2015 M), h. 437 

9Akhmad Farroh Hasan, Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan 
Praktek) (Cet. Ke I; Malang: UIN-Maliki Press, 2018), h. 30 
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ْ
ى
ان
َ
هِْف ْفِيهَاْْرَبِّ مى

ُ
ارِْه

َّ
حَابُْالن صى

َ
ْأ
َ
ئِك

َ
ول
ُ
أ
َ
ْف
َ
ْعَاد ْوَمَنى ِ

 
ْاللّٰ

َ
رُهُْإِلَ مى

َ
فَْوَأ

َ
سَل ْمَاْ

ُ
ه
َ
ل
َ
ْف

َ
هَ

َ
ت
ْ
َ
ون

ُ
الِد

َ
10ْخ

Terjemahan: 

“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat 
berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena 
kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa 
jual-beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual-
beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya 
peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga 
apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya 
(terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka 
itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.”  

Berdasarkan ayat di atas pelajaran yang dapat diambil bahwa Allah swt 

telah menghalalkan jual-beli kepada hamba-hamban-Nya dengan baik 

sekaligus melarang aktifitas jual-beli yang mengandung riba. 

وَْ مى
َ
أ واْ

ُ
ل
ُ
ك
ْ
أ
َ
ت ْ
َ
لَ واْ

ُ
ذِينَْآمَن

 
ال هَاْ يُّ

َ
بَاطِْيَاأ

ْ
بِال ْ مى

ُ
ك
َ
ن بَيى ْ مى

ُ
ك
َ
تِجَْال ْ

َ
ون

ُ
ك
َ
ْت
ى
ن
َ
أ ْ
َّ
رَاضٍْْلِْإِلَ

َ
ت ْ ْعَنى

ً
ارَة

ْرَحِيمًْْ مى
ُ
ْبِك

َ
ان
َ
كْ َ
 
ْاللّٰ

َّ
ْإِن مى

ُ
سَك

ُ
ف
ى
ن
َ
أ واْ

ُ
ل
ُ
ت
ى
ق
َ
ْت
َ
ْوَلَ مى

ُ
ك
ى
11ْمِن

Terjemahan: 

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta 
sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa 
perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu 
membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang 
kepadamu.” 

مى12ْ…
ُ
ت بَايَعى

َ
ت اْ
َ
اِذ اْ

وىْٓ
ُ
هِد

ى
ش
َ
 وَا

Terjemahan: 

…Dan persaksikanlah apabila kamu berjual-beli.” 

Allah dalam ayat di atas mengharamkan kepada umat Islam memakai 

harta yang didapatkan dengan cara batil, misalnya dengan cara mengambil hak 

orang lain seperti merampok, korupsi, mengiginkan sesuatu dengan cara 

curang seperti suap menyuap dan banyak lainnya yang tidak diridhai Allah. 

 

10 Kementrian Agama RI, al-Qur’an Tajwid dan Terjemah, h. 47. 
11 Kementrian Agama RI, al-Qur’an Tajwid dan Terjemah, h. 83. 
12 Kementrian Agama RI, al-Qur’an Tajwid dan Terjemah, h. 48. 
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kecuali dengan jalan perdagangan atau jual-beli dengan di dasari atas saling 

merelakan dan saling menguntungkan. 

Sebagaimana ayat al-Qur’an, Rasulullah juga memberitahukan dalam 

hadisnya perihal jual-beli 

ْ
َ
ن
َ
ث
َّ
نِْرَافِعِْْحَد ْبى

َ
اعَة

َ
نِْرِف ْبى

َ
ْعَبَايَة رٍ،ْعَنى

ْ
ْبَك َ ى ِ

َ
ْوَائِلٍْأ ،ْعَنى عُودِيُّ مَسى

ْ
ال اْ
َ
ن
َ
ث
َّ
،ْحَد

ُ
يَزِيد اْ

يَبُ؟ْْ
ى
ط
َ
أْ بِ سى

َ
ك
ْ
اْل يُّ

َ
أْ رَسُولَْاِلله، الَ:ْقِيلَ:ْيَاْ

َ
دِيجٍ،ْق

َ
نِْخ هِْرَافِعِْبى

ِّ
ْجَد دِيجٍ،ْعَنى

َ
نِْخ بى

جُلِْبِيَْ الَ:ْ"ْعَمَلُْالرَّ
َ
ْق

ُ
ورٍْدِهِْوَك ُ ى عٍْمَب  ْبَيى  لُّ

Artinya: 

Yazid telah menceritakan kepada kami, ia berkata: al-Mas'udi telah 
menceritakan kepada kami, dari Wa`il Abu Bakr, dari Abayah bin Rifa'ah 
bin Rafi' bin Khadij, dari kakeknya, yaitu Rafi' bin Khadij, ia berkata: 
“Rasulullah saw. pernah ditanya: "Wahai Rasulullah, mata pencaharian 
apakah yang paling baik?" Beliau menjawab: "Pekerjaan seseorang 
dengan jerih payahnya sendiri dan setiap jual-beli yang terbebas dari 
perkara haram.”13 

Berdasarkan dalil tersebut di atas, maka jelaslah bahwa hukum jual-beli 

adalah jaiz (boleh).14 

Dalam kitabnya syarah al-Muhadzab, Imam Nawawi rukun jual-beli 

terdapat tiga hal, yakni: hadirnya akid yaitu orang yang melakukan akad, 

ma’qud alaihi yaitu barang yang diakadkan dan shighat, yang terbagi menjadi 

dua, ijab atau penawaran maupun qabul yaitu penerimaan. 

Merujuk pada pendapat Imam Nawawi di atas rukun kedua adalah 

ma’qud alaihi yaitu objek barang yang diakadkan, salah satu syarat sah nya 

objek transaksi adalah barang yang diperjual-belikan merupakan benda yang 

di nyatakan bukan najis maupun halal, Adapun Ketika barang tersebut 

 
13 Abu> ‘Abdilla>h Ah}mad bin Muh}ammad bin H{anbal bin Halla>l bin Asad al-Syaiba>ni>, 

Musnad al-Ima>m Ah}mad bin H{anbal (Cet. I: Beirut: Muassasah al-Risa>lah, 1416\ H / 1995 M), h. 

502. 

14 Shobirin, Jual-beli Dalam Pandangan Islam, Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, 3, 
No. 2 (Desember 2015). h. 245 
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memiliki unsur najis maupun haram maka secara logika terbalik (mafhum 

mukhālafah) tentunya barang dan transaksi tersebut tidak boleh dilakukan15 

Terdapat suatu Riwayat yang mengatakan lewat lisan Rasulullah yang 

mengatakan bahwa Allah swt melarang menjual suatu barang yang pada 

dasarnya di haramkan, hadis tersebut diriwayatkan oleh Ahmad ibn Hanmbal 

dalam musnadnya 

ْْ، ِّ مُجَاشِعَِ
ْ
يَانِْال عُرى

ْ
اْل نِ ْبى

َ
ة
َ
ْبَرَك اءُ،ْعَنى

َّ
حَذ

ْ
اْل
ٌ
الِد

َ
خ اْ

َ
ن َ َ ب 
ى
خ
َ
مٌ،ْأ يى

َ
ش
ُ
ه اْ
َ
ن
َ
ث
َّ
،ْحَد

ٌ
ج ي    ى سَُِ اْ

َ
ن
َ
ث
َّ
حَد

نَْ ْابى
ُ
ت الَ:ْسَمِعى

َ
ْاُللهْعَْق

 
الَْرَسُولُْاِللهْصَل

َ
الَ:ْق

َ
،ْق

ُ
ث

ِّ
اسٍ،ْيُحَد مَ:"ْْعَبَّ

 
هِْوَسَل يى

َ
ل

هِمِْ يى
َ
ْعَل

ى
مَت ،ْحُرِّ

َ
يَهُود

ْ
اْل عَنَْاُلله

َ
ْْل ْوَجَلَّ ْاَللهْعَزَّ

َّ
هَا،ْوَإِن

َ
مَان
ى
ث
َ
أْ وا

ُ
ل
َ
ك
َ
وَأ اْ

َ
بَاعُوه

َ
حُومُ،ْف

ُّ
اْلش

ْ
ُ
ه
َ
مَن
َ
مَْث ءٍ،ْحَرَّ ى َ

َ لَْش 
ْ
ك
َ
مَْأ حَرَّ اْ

َ
ْإِذ

Artinya: 

Suraij telah menceritakan kepada kami, Husyaim telah menceritakan 
kepada kami, Khalid Al Hadzdza` telah mengabarkan kepada kami dari 
Barakah bin Al 'Uryan Al Mujasyi'i berkata, aku mendengar Ibnu Abbas 
menceritakan, ia berkata, Rasulullah saw bersabda, "Semoga Allah 
melaknat kaum Yahudi. Telah diharamkan lemak atas mereka, namun 
mereka menjualnya dan memakan harganya (hasil penjualan). Dan 
sesungguhnya Allah 'Azza wa Jalla apabila mengharamkan memakan 
sesuatu, maka Dia pun mengharamkan juga harganya (hasil 
penjualannya)."16 

Jika dipahami secara tekstual maka hadis tersebut dengan tegas 

menginformasikan larangan menjual barang haram karena pada dasarnya 

barang tersebut merupakan sesuatu yang haram, sehingga menjualnyapun 

tidak di perbolehkan, namun sebagian ulama terutama dari kalangan mazhab 

hanafi berbeda pendapat mengenai penjualan barang haram tersebut dengan 

alasan barang tersebut diperjualbelikan tidak untuk dikonsumsi.17  

 
15 Siswadi, Jual-beli Dalam Perspektif Islam, h. 62-63 

16 Abu> ‘Abdilla>h Ah}mad bin Muh}ammad bin H{anbal bin Halla>l bin Asad al-Syaiba>ni>, 

Musnad al-Ima>m Ah}mad bin H{anbal, Juz 1V, h. 416. 

17 Hendra Umar dan Hilman Nafian Ramadhan, Kajian Fiqh Perbandingan Terhadap 
Jual-beli Barang Terlarang, Relinesia: Jurnal Kajian Agama dan Multikulturalisme Indonesia 1, 
No. 2 (2022), h. 3 
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Peneliti melihat dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat tidak 

terlepas dari aktivitas jual-beli, namun ada beberapa kasus jual-beli yang jika 

dihubungkan dengan sabda Rasulullah maka jual-beli tersebut dilarang, 

misalnya jual-beli terhadap benda-benda najis yang masih memiliki manfaat 

ketika diperdagangkan, misalnya darah untuk kemaslahatan nyawa manusia 

dan pupuk tanaman yang berasal dari kotoran hewan maupun benda-benda 

lainnya yang bersifat najis, namun dilihat dari segi manfaatnya masih bisa 

diperjualbelikan. 

Maka dari itu untuk hadis larangan menjual barang haram ini 

bagaimanakah konteksnya di zaman sekarang, apakah kandungan hadis 

tersebut perlu di maknai secara tekstual atau kontekstual, apakah hadis 

tersebut berkaitan dengan percakapan pribadi saja, atau hadis tersebut 

muncul di karenakan kondisi sosial pada waktu itu. Penulis tertarik membuat 

karya tulis ini berangkat dari timbulnya pertanyaan-pertanyaan tersebut dan 

memberikan jawaban serta menjelaskan tentang hadis larangan menjual 

barang haram dalam perspektif kajian Ma’anil Hadis.  

Berdasarkan paparan di atas, peneliti merasa sangat perlu untuk 

menganalisis lebih mendalam terkait hadis tersebut, maka dari itu peneliti 

membuat karya tulis yang berjudul “Memperjualbelikan Barang Haram 

Perspektif Hadis (kajian ma’anil hadis)” Mengingat dalam kehidupan sehari-

hari tak lepas dari kegiatan transaksi jual-beli, oleh karena itu, pengetahuan 

ini sangatlah disarankan untuk dipelajari secara mendalam. 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah 

yang akan dikaji melalui penelitian ini adalah 
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1. Bagaimana kualitas hadis tentang larangan memperjualbelikan barang 

haram? 

2. Bagaimana pemaknaan hadis tentang larangan memperjualbelikan 

barang haram? 

3. Bagaimana implikasi hadis tentang larangan memperjualbelikan barang 

haram? 

C. Pengertian Judul dan Fokus Penelitian 

1. Pengertian Judul 

Penelitian ini akan membahas perihal Memperjualbelikan barang 

haram dari sudut pandang hadis (Ma’anil Hadis). Sebagai fokus awal penelitian 

untuk membahas penelitian ini, maka penulis akan menganalisis secara rinci 

judul penelitian ini sebagai berikut: 

a. Jual-beli 

Dalam Kamus besar Bahasa Indonesia jual-beli merupakan suatu 

aktivitas antara penjual dan pembeli yang memiliki persetujuan yang saling 

mengikat. Pihak yang menyerahkan barang disebut sebagai penjual, dan pihak 

yang membayar harga barang disebut sebagai pembeli.18 

Menurut terminologi Islam, jual-beli ialah melakukan suatu pertukaran 

barang dengan barang ataupun pertukaran barang dengan uang, dengan saling 

merelakan dan melepaskan hak kepemilikan ditandai dengan adanya akad 

sebagai tanda sahnya jual-beli19 

b. Barang Haram 

 
18 Kementrian Pendidikan Nasional, kamus Bahasa Indonesia, h. 643 

19 Akhmad Farroh Hasan, Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan 
Praktek), h. 30 
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Dalam Islam barang haram merupakan barang atau media yang 

menurut Syari’at islam tidak boleh digunakan dan dimanfaatkan 

Barang haram dapat dibagi menjadi dua, yakni haram li-dzatihi dan 

haram li-ghairihi. Haram li-dzatihi Merupakan jenis barang atau sesuatu yang 

secara substansi diharamkan dengan dasar dalil-dalil maupun kesepakatan 

ulama, oleh sebab itu proses pembuatan makanan yang terdapat di dalamnya 

unsur barang haram li-dzatihi secara langsung juga haram untuk dikonsumsi. 

Kedua, haram li-Ghairihi, Yakni benda maupun bahan yang pada dasarnya 

adalah mubah, namun di dalam proses pembuatannya terdapat unsur yang 

diharamkan oleh agama atau cara untuk memperoleh barang tersebut tidak 

dibenarkan oleh ajaran islam20 

Adapun yang dimaksud barang haram terkait judul ini adalah barang 

haram li-dzatihi yang pada dasarnya diharamkan oleh agama.  

c. Perspektif Hadis 

Kata perspektif menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dipahami 

sebagai pandangan, tinjauan, sudut pandang dan cara mendeskripsikan suatu 

benda21 Sedangkan kata Hadis merupakan sinonim dari kata khabar, yang 

memiliki arti berita, bisa juga diartikan sebagai sesuatu yang baru. Istilah hadis 

sederhananya ialah apa saja yang disandarkan pada Rasulullah, merujuk pada 

tiga aspek, yaitu perkataan, perbuatan, maupun pandangan dari Rasulullah 

saw22 

 

20 Achmad Febrianto, Robbiyono, dkk. Nilai Halal Haram Dalam Hukum Ekonomi, 
Hakam; Jurnal Kajian Hukum Islam 6 no. 2, (2022), h. 129-130 

21 Kementrian Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia, h. 1167.  

22 Nuruddin ‘Itr, ‘Ulumul Hadis (Cet. Ke V; Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), h. 
14. 
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Dalam penelitian ini yang di maksud perspektif hadis yaitu, penilaian 

atau pandangan mengenai masalah memperjualbelikan barang haram yang 

berdasar pada Hadis Rasulullah saw. 

d. Ma’anil Hadis 

Disiplin ilmu yang mempelajari aspek-aspek lafal dalam hadis biasanya 

disebut sebagai Ilmu Ma'ani al-Hadis. Dengan mempertimbangkan berbagai 

aspek seperti aspek tekstual, kontekstual maupun intertekstual, yang memiliki 

makna yang terkandung dari setiap peristiwa matn hadis yang diriwayatkan.23 

Dari berbagai pengertian judul tersebut, Maksud dari penelitian ini 

adalah untuk melakukan analisis mendalam tentang praktik 

memperjualbelikan barang-barang haram, dengan merujuk pada hadis-hadis 

yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad saw., khususnya yang diriwayatkan 

oleh Ibnu 'Abbas. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah ilmu 

Ma'anil Hadis, yang bertujuan untuk menginterpretasikan hadis-hadis 

tersebut dengan tepat dan akurat. 

2. Fokus Penelitian 

Karena keragaman luasnya ranah dan lingkup studi penelitian, penulis 

merasa perlu menetapkan batasan-batasan masalah agar fokus penelitian 

dapat terdefinisi dengan jelas, memastikan arah penelitian memiliki kejelasan 

yang tepat. Penulis hanya membahas jual-beli barang haram dalam lingkup 

jual-beli yang terdapat unsur najis didalamnya. Tindakan ini diambil guna 

memberikan kejelasan dan ketegasan terhadap arah serta ruang lingkup 

penelitian, sehingga memudahkan penggambaran jalannya riset secara 

 

23 Arifuddin Ahmad, Metodelogi Pemahaman Hadis: Kajian Ilmu Ma’ani al-Hadis 
(Cet. II; Makassar, Alauddin University Press, 2013), h. 6. 
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terperinci dan sistematis. Lebih lengkapnya, Penulis menetapkan batasan 

masalah penelitian ini sebagai berikut:  

a. Untuk mengetahui kualitas hadis tentang larangan memperjualbelikan 

barang najis. 

b. Untuk mengetahui kandungan hadis tentang larangan memperjualbelikan 

barang najis. 

c. Untuk mengetahui implikasi hadis tentang larangan memperjualbelikan 

barang najis. 

D. Kajian Pustaka 

Kajian Pustaka merupakan suatu pembahasan yang berfungsi sebagai 

tolak ukur sebagai pembeda antara hasil penelitian sebelumnya dengan 

penelitian yang hendak dikaji, fungsi kajian pustaka lainnya yakni untuk 

menguraikan bahwa teori maupun karya ilmiah sebelumnya masih perlu di uji 

atau dikembangkan lebih mendalam. 

Setelah melakukan pencarian literatur, penulis belum mendapati 

penelitian yang secara khusus membahas secara langsung tentang 

Memperjualbelikan Barang Haram (kajian Ma’anil Hadis). Namun, penulis 

menemukan beberapa karya ilmiah yang relevan dengan penelitian yang 

direncanakan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sebagai berikut:: 

1. Jurnal yang ditulis oleh Arif Iman Mauliddin, Cucu Kania Sari dengan 

judul “Hadist Tentang Jual-beli Yang Dilarang”. Jurnal ini 

mendeskripsikan tentang larangan jual-beli dalam dua hal, yakni 

larangan memperjualbelikan barang yang diharamkan oleh syariat Islam 

dan tata cara maupun prosedur jual-beli yang tidak sejalan dengan 
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syariat Islam.24 jurnal tersebut menggunakan al-Qur’an, beberapa hadis, 

serta pandangan ulama terkait pembahasan tersebut. Sedangkan 

penelitian ini berfokus kepada hadis dengan kajian Ma’anil Hadis. 

2. Jurnal yang ditulis oleh Djamila Usup dengan judul “Hukum Jual-beli 

Dengan Barang-barang Terlarang”. Jurnal ini mendeskripsikan tentang 

Hukum jual-beli dengan barang haram dari berbagai perspektif, baik itu 

dari pandangan menurut mazhab Hanafi dan Zhahiriyyah, maupun 

mazhab empat lainnya.25 Jurnal tersebut lebih memfokuskan terhadap 

hukum fikih dalam pandangan berbagai mazhab, sedangkan penelitian 

ini berfokus kepada hadis dengan kajian Ma’anil Hadis. 

3. Jurnal yang ditulis oleh Hendra Umar, Hilman Nafian Ramadhan dengan 

judul “Kajian Fiqh Perbandingan Terhadap Jual-beli Barang Terlarang”. 

Jurnal ini menguraikan tentang perbandingan fiqh terhadap jual-beli 

barang terlarang di antara jumhur ulama dengan mazhab Hanafi maupun 

mazhab Zahiri, hal ini di karenakan pemahaman illat keharaman di 

antara ulama mazhab satu dengan yang lainnya.26 Kajian tersebut lebih 

berfokus pada kajian perbandingan fiqh dengan hadis-hadis maupun al-

Qur’an yang tertera di dalamnya, Sedangkan penelitian ini berfokus 

kepada hadis dengan kajian Ma’anil Hadis. 

4. Sebuah buku yang dikarang oleh Erwandi Tarmidzi yang berjudul Harta 

Haram Muamalat Kontemporer. Buku tersebut menjelaskan tentang fiqh 

 
24 Arif Iman Mauliddin, Cucu Kania Sari, “Hadist Tentang Jual-beli Yang Dilarang” 

Jurnal Riset Ekonomi Syariah dan Hukum Al-Falah 1, No.1, (2022) 

25 Djamila Usup, “Hukum Jual-beli Dengan Barang-barang Terlarang”, Jurnal Ilmiah al-
Syari’ah 11, No 1 (2013) 

26 Hendra Umar dan Hilman Nafian Ramadhan, “Kajian Fiqh Perbandingan Terhadap 
Jual-beli Barang Terlarang”, Relinesia: Jurnal Kajian Agama dan Multikulturalisme Indonesia 1, 
No. 2 (2022) 

https://journal.iain-manado.ac.id/index.php/JIS/issue/view/70
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muamalah kontemporer seputar transaksi dengan objek barang yang 

haram, dalam buku tersebut juga dijelaskan tentang transaksi riba dan 

gharar berdasarkan dalil al-Qur’an/Hadis Nabi. Di dalam buku tersebut 

terdapat pembahasan yang menjelaskan tentang transaksi jual-beli najis 

dan jual-beli darah dalam lingkup fikih muamalah.27 Sedangkan 

penelitian ini lebih memfokuskan kepada penelitian satu hadis dengan 

kajian Ma’anil Hadis. 

E. Metodologi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian skripsi ini adalah penelitian Pustaka (library research) 

yang bersifat kualitatif. Data yang diperlukan adalah data kepustakaan yang 

digunakan untuk menilai kualitas atau validitas informasi. Pada penelitian ini, 

peneliti fokus untuk mendeksripsikan bentuk pengalaman hadis yang berawal 

dari pola pemahaman sebuah teks hadis Nabi saw yang di awali dengan 

penelitian data-data tertulis atau pelacakan literature dengan menelaah kitab-

kitab yang memiliki keterkaitan dengan pokok-pokok permasalahan atau 

pembahasan dalam karya tulis ilmiah ini. 

2. Pendekatan penelitian 

Dalam penelitian ini, penulis mengadopsi pendekatan Ilmu Hadis., yang 

merupakan kaidah yang disusun ulama hadis dalam di terima maupun di 

tolaknya sebuah hadis.28 Adapun tahapan yang akan penulis lakukan adalah 

dengan mengamati ketersambungan antar sanad hadis yang diteliti kemudian 

melihat apakah para periwayat hadis tersebut bersifat ‘adl maupun d}abit, 

 
27 Erwandi Tarmidzi, Harta Haram Muamalat Kontemporer, (Cet, XIX; Bogor, Berkat 

Mulia Insani, Mei 2018) 

28 Nuruddin ‘Itr, ‘Ulumul Hadis, h. 21 
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selanjutnya meneliti matan hadisnya apakah tidak terdapat syadz maupun 

‘illat. 

Ma’anil Hadis, yakni salah satu cabang kajian dalam ilmu hadis yang 

menekankan pemaknaan dan pemahaman hadis, baik dari segi tekstual, 

intertekstual, maupun kontekstual, dan relevansi hadis tersebut jika ditarik 

dalam konteks zaman sekarang, sehingga mendapatkan gambaran bagaimana 

hadis-hadis dapat dipahami secara menyeluruh dan dapat 

dipertanggungjawabkan secara ilmiah. 

3. Pengumpulan sumber data 

Pengumpulan data adalah proses menghimpun berbagai data maupun 

informasi-informasi yang berfungsi sebagai materi kajian, baik sebagai data 

pokok maupun data yang berfungsi sebagai pendukung. Data primer yang di 

maksud yakni hadis-hadis tentang keharaman memperjualbelikan barang 

haram dengan melibatkan penelaahan terhadap kitab-kitab hadis standar, 

seperti al-kutub al-tis’ah, dengan menerapkan kelima metode takhrij al-hadis 

untuk menelusuri jalur-jalur periwayatan yang terdapat di dalamnya. Hal ini 

meliputi kajian terhadap kitab-kitab yang relevan dengan penelitian, baik dari 

segi sanad maupun matan hadis, maupun kitab syarah hadis dalam mengkaji 

makna hadis tersebut, serta berbagai karya tulis yang di dalamnya terdapat 

keterkaitan dengan kajian ilmiah. Adapun data sekunder merupakan data yang 

berfungsi sebagai pendukung dan pelengkap kajian ilmiah ini, seperti ayat al-

Qur’an, berbagai jurnal yang diterbitkan, artikel maupun karya tulis ilmiah 

yang secara tidak langsung terkait dengan kajian penelitian ini 

4. Metode analisis dan pengolahan data 

Data yang akan dianalisis dalam penelitian ini adalah penelitian 

mengenai kualitas sanad dan matan hadis. Dalam proses analisis data tersebut, 
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peneliti menerapkan prinsip-prinsip metode kritik terhadap sanad dan matan. 

Lebih lanjut, interpretasi matan hadis dilakukan dengan tujuan untuk 

memahami dan mengungkapkan makna yang dimaksud oleh teks hadis 

tersebut. Langkah-langkah yang dijalankan dalam analisis data termasuk:  

a. Data yang terkumpul melalui proses takhrij al-Hadis diidentifikasi dan 

diklasifikasikan. Setelah data tersebut diklasifikasikan, selanjutnya 

melakukan proses I’tibar29 dengan cara menyusun skema sanad untuk 

menemukan syahid30 maupun mutabi31 di hadis tersebut pada setiap jalur 

yang diteliti. 

b. Melakukan kritik terhadap sanad (Naqd al-Sanad) dari berbagai rawi yang 

menjadi fokus penelitian bertujuan untuk menilai seberapa valid dan 

akuratnya informasi dalam setiap jalur sanad, termasuk karakteristik 

seperti sigat sanad atau lambang tahammul wal ada’ yang digunakan oleh 

para periwayat. 

c. Melakukan kritik terhadap matan (Naqd al-Matan) dari setiap lafal yang 

diriwayatkan oleh setiap mukharrij bertujuan untuk menentukan apakah 

 

29 al-I’tibar bermakna pengkajian tehadap berbagai keadaan yang bermaksud untuk 
mengetahui sesuatu yang serupa. Proses I’tibar memiliki fungsi untuk melihat secara 
keselurahan jalur sanad yang diteliti dengan jelas, mengetahui nama-nama periwayatnya dan 
metode apa saja yang perawi gunakan dalam sanad hadis tersebut. Maka dari itu, kegunaan al-
I’tibar sebagai kaidah untuk mengetahui keseluruhan sanad hadis dan melihat apakah di 
antara sanad terebut memiliki syahid dan muttabi’. Lihat M. Syuhudi Ismail, Metodologi 
Penelitian Hadis Nabi (Cet. I; Jakarta: Bulan Bintang, 1992), h.51  

30 Syahid ialah periwayat yang memiliki status sebagai pendukung dan memiliki 
kedudukan sebagai sahabat Nabi. Lihat M.Syuhudi Ismail, Metodologi Penelitian Hadis Nabi”, 
(Cet. I; Jakarta: Bulan Bintang, 1992), h.50  

31 Mutabi ialah periwayat yang memiliki status sebagai pendukung pada periwayat 
yang mempunyai derajat murid dari pada sahabat (tabi’in). Lihat M.Syuhudi Ismail, Metodologi 
Penelitian Hadis Nabi”, (Cet. I; Jakarta: Bulan Bintang, 1992), h.50  



16 

 

terdapat ziyadah,32 idraj,33 nuqsan, tagyir, maupun inqilab pada setiap 

riwayat, sehingga dapat diketahui atau riwayat tersebut diriwayatkan 

secara bi al- ma’na atau secara bi al-lafz. 

d. Dalam penelitian ini, diperlukan teknik interpretasi untuk memahami 

makna dari ungkapan matan hadis yang berasal dari Nabi saw.. Beberapa 

teknik interpretasi yang digunakan dalam penelitian ini mencakup:: 

1) Interpretasi tekstual, yaitu penafsiran akan matan hadis yang berdasar 

pada tekstual (lafal) saja atau menelaah bentuk dan cakupan sebatas 

makna teks tanpa adanya penjelasan asbab al-wurud dan dalil-dalil 

pendukung yang lain. 

2) Interpretasi kontekstual, yaitu penafsiran tehadap matan hadis dengan 

menelaah jika terdapat asbab al-wurud hadis serta konteks pada masa 

Nabi saw, serta melihat keterhubungannya dengan konteks pada masa 

sekarang.  

3) Interpretasi intertekstual bermakna sebagai interpretasi atau cara 

memahami matan suatu hadis dengan menelaah hadis dengan jalur 

berbeda yang berhubungan dengan hadis yang diteliti (tanawwu’) serta 

keterkaitan hadis tersebut terhadap ayat-ayat dari al-Qur’an. 

F. Tujuan dan kegunaan 

 
32Arti kata ziyadah secara bahasa adalah “tambahan”. secara istilah, ziyadah pada 

matan merupakan tambahan lafal atapun kalimat (pernyataan) yang didapati pada matan. 
Lihat M.Syuhudi Ismail, Metodologi Penelitian Hadis Nabi”, (Cet. I; Jakarta: Bulan Bintang, 
1992), h.127  

33Idraj berarti memasukkan atau menghimpunkan. Dalam terminologi ilmu hadis, 
idraj bermakna menyisipkan suatu kata yang berasal dari periwayat di dalam matan hadis 
tanpa adanya penjelasan dengan memunculkan dugaan bahwa sisipan kata tersebut berasal 
dari Nabi. Lihat M.Syuhudi Ismail, Metodologi Penelitian Hadis Nabi”, (Cet. I; Jakarta: Bulan 
Bintang, 1992), h.130  
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1. Tujuan penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka 

tujuan penelitian ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut:  

a. Untuk mengetahui kualitas hadis tentang larangan memperjualbelikan 

barang najis. 

b. Untuk mengetahui kandungan hadis tentang larangan memperjualbelikan 

barang najis 

c. Untuk mengetahui Implikasi hadis tentang larangan memperjualbelikan 

barang najis. 

2. Kegunaaan Penelitian  

Selanjutnya, peneliti berharap melalui penelitian ini, dapat 

memberikan banyak manfaat, di antaranya adalah; 

a. Diharapkan mampu menambah khazanah keilmuan tentang hadis larangan 

memperjualbelikan barang najis. 

b. Diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang fikih khususnya 

dibidang muamalah terkait jual-beli barang yang diharamkan khususnya 

barang najis.  

c. Meningkatkan keterampilan berpikir serta berfungsi sebagai sarana untuk 

mengembangkan kemampuan penalaran dalam memahami larangan 

menjual barang-barang najis dalam konteks hadis. 
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BAB II  

TINJAUAN TEORITIS 

A. Pengertian Jual-beli dan Dasar Hukum Jual-beli 

Salah satu aspek kehidupan sehari-hari yang sering dilakukan oleh 

masyarakat adalah jual-beli1, Berurusan dalam perdagangan atau jual beli 

telah menjadi praktek yang telah berlangsung sejak zaman kuno dan terus 

berlanjut hingga saat ini. Aktivitas ini tidak lagi terbatas pada interaksi antar 

tetangga atau di dalam satu kota, melainkan telah meluas ke lintas bangsa dan 

negara. Perdagangan merupakan suatu aktivitas yang mandarah daging dalam 

kehidupan suatu masyarakat guna keberlangsungan hidup mereka2 

1. Pengertian Jual-beli  

Sebelum membahas jual beli secara luas, penulis akan terlebih dahulu 

menjelaskan asal usul kata tersebut. Dalam bahasa Arab, jual beli dikenal 

sebagai "ba’i", yang secara harfiah berarti tukar menukar. Istilah jual beli dalam 

literasi lain berasal dari bahasa Arab, yaitu kata "ba’i", yang bentuk jamaknya 

adalah "buyu’i", dengan bentuk konjugasinya "ba’a-yabi’u-bai’an", yang artinya 

"menjual"3. Beda dengannya dengan Wahbah al-Zuhaily, beliau mengartikan 

secara linguistik sebagai "menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.4"  

 
1 Sapiudin Shidiq, Fikih Kontemporer, (Cet, II; Jakarta, Kencana: 2017) h. 295 

2 Syaikhu, dkk., Fikih Muamalah: Memahami Konsep dan Dialektika, (Cet. Ke I; 
Yogyakarta: Penerbit K-Media, 2020), h. 43 

3 Munawwir AW, Kamus al-Munawwir Arab–Indonesia, (Cet. Ke I; Yogyakarta: Pustaka 
Progresif, 1984), h. 135  

4 Hariman Surya Siregar, Fikih Muamalah Teori dan Implementasi (Cet. Ke I; Bandung: 
PT Remaja Rosdakarya, 2019), h. 111   
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M. Ali Hasan dalam bukunya "Berbagai Macam Transaksi dalam Islam 

(fikih Islam)" menyatakan bahwa menurut bahasa, jual beli dapat diartikan 

sebagai; 

Jual beli (البيع) memiliki makna "menjual, mengganti, dan menukar 

(sesuatu dengan sesuatu yang lain)." Dalam bahasa Arab, kata البيع kadang-

kadang digunakan untuk merujuk kepada lawannya, yaitu kata ا  Oleh .(beli) سِ 

dari itu, البيع bisa juga diartikan sebagai "jual" dan "beli" secara bersamaan5. 

Pemahaman atas pengertian semacam ini juga diungkapkan oleh 

Zakariyya al-Anshory dalam Kitab Fathul Wahhab di mana beliau memberikan 

definisi jual beli secara lughawi sebagai berikut: 

ءٍْ ى َ
َ ءٍْبِش  ى َ

َ ْش 
ُ
ة
َ
ابَل
َ
 مُق

Artinya: 

“Dan secara linguistik berarti menukar sesuatu dengan sesuatu yang 
lain.6” 

Imam Taqiyuddin dalam kitabnya Kifa>yat al-Akhya>r, juga 

mendefinisikan jual beli (البيع) secara bahasa, sebagai berikut:  

ة
َ
ابل
َ
ىعْمُق

َّ ْالشّ  َ ِ
ءْوَف  ى َ

َ ةْش 
َ
ابل
َ
ْمُق َ ِ

ءْف  ى َ
َ اءْش 

َ
ط ةْإِعى

َ
غ
ُّ
ْالل َ ِ

  البيعْف 

Artinya: 

“Penjualan dalam bahasa adalah memberikan sesuatu sebagai imbalan 
untuk sesuatu yang lain7” 

Adapun Menurut terminologi, para ulama berbeda pendapat dalam 

mendefinisikannya, antara lain: 

 
5 M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, edisi revisi dan diperluas (Cet. 

Ke II; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 113 

6 Zakariya>  ibn Muh}ammad ibn Ah}mad ibn Zakariya> al-Ansa>ri dan Zai>n al-Di>n Abu Yah}ya 

al-Sa>niki, Fath} al-Wahha>b bi Syarh} Manhaj al-T}hulla>b, Juz I (Cet I: t.t, Dar al-Fikr li al-Tiba'ah wa 

al-Nashr, 1414 H / 1994 M), h. 186 

7 Abu> Bakr ibn Muh}ammad ibn ‘Abd al-Mu'min ibn H}a>riz ibn Mu'alla al- H}usaini> al-

H}asani> al-H}usayni> al-Sya>fi'i, Kifa>yat al-Akhya>r fi H}a>l Ga>yat al-Ikhtisar, Juz I (Cet. I: Damaskus: 

Dar al-Khair, 1415 H / 1994 M), h. 232 
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Mengutip pendapat Imam Nawawi dalam kitab Mughni> al-Muh}ta>j: Jual 

beli terdiri dari tawaran (ِْإِيجَاب) dan penerimaan (ِْبُول
َ
 dan ini merujuk ,(ق

pada proses saling pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan8.  

Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni menyatakan bahwa jual beli 

adalah "proses pertukaran harta dengan harta, dimaksudkan untuk 

menjadikannya kepemilikan masing-masing pihak."9 

Jual beli dalam konteks syara’ memiliki beberapa definisi yang 

dikemukakan oleh ulama mazhab. Meskipun terdapat perbedaan, substansi 

dan tujuan masing-masing definisi tersebut secara garis besar memiliki 

kesamaan. Ulama Hanafi mendefinisikannya sebagai; 

وِهِمَاْ حى
َ
ةِْوَن

َّ
فِض

ْ
بِْوَال

َ
ه
َّ
نِْالذ يى

َ
د
ى
ق
َّ
ْبِالت ِ

عَي ى 
ْ
عُْال وَْبَيى

ُ
ْْْْوَه وى

َ
دِْأ

ى
ق
َّ
عَةِْبِالن

ْ
ل ةِْالسِّ

َ
ل
َ
ْمُبَاد وى

َ
ْأ وى
َ
أ

صِْ صُوى
ى
هِْمَخ ْوَجى

َ
وِهِْعَل حى

َ
 ن

Artinya: 

“Jual beli merupakan pertukaran barang dengan menggunakan mata 
uang emas maupun perak atau sejenisnya, atau pertukaran barang 
dengan uang dengan cara atau hukum tertentu (khusus)”  

Definisi ini menunjukkan bahwa cara khusus yang dimaksud oleh 

ulama Hanafiyah adalah melalui ijab (penawaran dari pembeli) dan kabul 

(penerimaan penjual), atau bisa juga melalui pertukaran barang dan 

pembayaran harga oleh penjual dan pembeli. Namun, barang yang 

diperjualbelikan haruslah bermanfaat bagi manusia. Jika jenis barang yang 

diperjualbelikan memiliki mudharat dan tetap diperjualbelikan, menurut 

ulama Hanafiyah, jual belinya dianggap tidak sah. 

 
8 Syamsuddi>n Muh}ammad bin Ah}mad al-Khat}i>b al-Syarbi>ni> al-Sya>fi'i, Mughni> al-Muh}ta>j 

ila Ma'rifat Ma'a>ni> al-fa>d{ al-Minha>j, Juz II (Cet I; t.t Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1415 H - 1994 M), 

h. 321 

9 Sri Sudiarti, Fiqh Ekonomi, h. 63 
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Adapun Definisi yang dikemukakan oleh ulama seperti Malikiyah, 

Syafi’iyah, dan Hanabilah. Menurut mereka jual beli adalah: 

ْ
َ
كْمُبَاد

ُّ
مَل
َ
وَت اْ

ً
ك لِيى مى

َ
مَالِْت

ْ
مَالِْبِال

ْ
ْال
ُ
ة
َ
 ل

Artinya: 

“Pertukaran harta dengan harta, dalam bentuk pemindahan hak milik 
dan pemilikan.” 

Terdapat perbedaan pengertian antara ulama Hanafiyah dengan 

jumhur ulama tentang kata المال (harta). mayoritas ulama, termasuk 

Malikiyah, Syafi'iyyah, dan Hanabilah, المال (harta) mencakup baik materi 

maupun manfaat dari suatu benda. Dalam pandangan mereka, baik materi 

maupun manfaat dapat diperjualbelikan. Namun, ulama Hanafiyah memiliki 

pandangan berbeda. Mereka mengartikan المال hanya sebagai materi yang 

memiliki nilai, sehingga menurut mereka, manfaat dan hak-hak tidak boleh 

dijadikan objek jual beli10. 

Menurut ulama Malikiyyah, terdapat dua jenis jual beli, yakni umum 

dan khusus. Jual beli umum adalah perjanjian pertukaran yang tidak berkaitan 

dengan manfaat atau kenikmatan. Pertukaran tersebut melibatkan satu pihak 

yang memberikan barang sebagai ganti penukaran atas barang yang 

ditukarkan oleh pihak lain. Barang yang ditukarkan adalah zat atau materi, 

yang berfungsi sebagai objek penjualan, bukan manfaat atau hasilnya. 

Sedangkan, jual beli dalam arti khusus adalah perjanjian pertukaran barang 

yang tidak berkaitan dengan manfaat atau kenikmatan yang menarik. 

Pertukaran tersebut tidak melibatkan emas atau perak sebagai sarana 

pertukaran, tetapi barangnya dapat direalisasikan dan tersedia seketika, baik 

 

10 Hariman Surya Siregar, Fikih Muamalah Teori dan Implementasi, h. 113-114 
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barang tersebut berada di hadapan pembeli atau tidak. Barang yang 

ditukarkan sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui sebelumnya11.  

2. Dasar Hukum Jual-beli 

Dalam Islam, jual beli telah diatur dengan jelas oleh syariat sejak zaman 

para Nabi. Praktik jual beli bukanlah hal baru, tetapi telah menjadi bagian dari 

kehidupan masyarakat sejak zaman dahulu. Dasar hukumnya terdapat dalam 

ajaran Islam yang mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk jual beli. 

Prinsip-prinsip yang diatur dalam hukum Islam mengenai jual beli ini menjadi 

pedoman bagi umat Muslim dalam bertransaksi hingga saat sekarang ini. 

Landasan hukum yang dipakai ummat islam dalam jual-beli yaitu; 

a. Al-Qur’an 

ْ
َ
يَْت ذِيى

 
اْل مُ وى

ُ
يَْق مَا

َ
كْ
َّ
اِْلَ

َ
ن مُوى وى

ُ
يَْق

َ
لَ بٰواْ اْلرِّ

َ
ن وى

ُ
ل
ُ
ك
ْ
يَْأ نَ ذِيى

 
ل
َ
ْْا

َ
لِك ْذٰ

ِّۗ مَسِّ
ْ
اْل نُْمِنَ

ٰ
ط يى

َّ
اْلش

ُ
ه
ُ
ط بَّ

َ
خ

ْ
 
ْجَا مَنى

َ
ْف
ِّۗ
بٰوا مَْالرِّ عَْوَحَرَّ بَيى

ْ
ْال ُ

ه
ْاللّٰ حَلَّ

َ
ْوَا

ۘ
بٰوا لُْالرِّ

ى
عُْمِث بَيى

ْ
ال مَاْ

َّ
اِن اْ

وىْٓ
ُ
ال
َ
ْق هُمى

َّ
ن
َ
ْءَهْٗمَْبِا

َ
عِظ ْْوى
ٌ
ة
ْْ مى
ُ
ارِْْۚه

َّ
حٰبُْالن صى

َ
ْا
َ
ك ىِٕ

 ٰ
ول
ُ
ا
َ
ْف
َ
ْعَاد وَمَنى ِّْْۗ ِ

ه
ْاللّٰ

َ
ْاِلَ

ْٓ
رُهٗ مى

َ
ْوَا
ِّۗ
فَ
َ
سَل ْمَاْ

ٗ
ه
َ
ل
َ
ْف

ٰ
هَ

َ
ت
ى
ان
َ
هْٖف بِّ ْرَّ نى مِّ

ْ
َ
ن وى

ُ
لِد
ٰ
خ هَاْ  12ْْفِيى

Terjemahan: 

“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat 
berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena 
kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual 
beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan 
mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan 
dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang 
telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) 
kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah 
penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.” 

Potongan ayat (بٰوا الرِّ مَْ وَحَرَّ عَْ بَيى
ْ
ال ْ ُ

ه
اللّٰ ْ حَلَّ

َ
 dapat dimaknai sebagai (وَا

kelanjutan dari apa yang telah disampaikan sebelumnya, yang bertujuan untuk 

menolak keberatan yang mereka ungkapkan, padahal mereka sadar bahwa 

 
11 Destri Wulandari, dkk, Transaksi Jual Beli Dalam Pendidikan Islam, Raudhah: Jurnal 

Tarbiyah Islamiyah 8. No 1 (2023), h. 345-346 

12 Kementrian Agama RI, al-Qur’an Tajwid dan Terjemah, h. 47. 
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Allah telah membedakan antara jual beli dan riba dalam hukum-Nya. Allah 

adalah Yang Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana, tidak ada yang dapat 

mengubah keputusan-Nya dalam hukum-Nya, dan Dia tidak diminta 

pertanggungjawaban atas apa yang Dia lakukan, sementara mereka pasti akan 

diminta pertanggungjawabannya. Dia mengetahui semua hakikat dari segala 

hal dan kemaslahatannya; apa yang bermanfaat bagi hamba-Nya, Dia halalkan 

bagi mereka; dan apa yang membahayakan mereka, Dia melarang mereka 

darinya. Dia lebih penyayang kepada mereka daripada belas kasihan seorang 

ibu kepada bayinya.13 

Dalam surat An-Nisa ayat 29, Allah swt berfirman; 

ْْ عَنى ْ
ً
تِجَارَة ْ

َ
ن وى

ُ
ك
َ
ت ْ
ى
ن
َ
ا ْ
ْٓ َّ
اِلَّ بَاطِلِْ

ْ
بِال ْ مى

ُ
ك
َ
ن بَيى ْ مى

ُ
ك
َ
وَال مى

َ
ا اْ
وىْٓ
ُ
ل
ُ
ك
ْ
أ
َ
ت ْ
َ
لَ اْ وى

ُ
مَن
ٰ
ا نَْ ذِيى

 
ال هَاْ يُّ

َ
ا
ْٓ
رَاضٍْْيٰ

َ
ت

ِّْۗ مى
ُ
ك
ى
ن ْمِّ

ى
ن
َ
ا اْ
وىْٓ
ُ
ل
ُ
ت
ى
ق
َ
ْت
َ
َْْوَلَ

ه
ْاللّٰ

َّ
اِن ِّْْۗ مى

ُ
سَك

ُ
مًاْف ْرَحِيى مى

ُ
ْبِك

َ
ان
َ
14ْكْ

Terjemahan: 

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta 
sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa 
perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu 
membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang 
kepadamu.” 

Allah swt melarang hamba-hamba-Nya yang beriman untuk saling 

mengonsumsi harta dengan cara yang tidak benar, seperti melalui jenis-jenis 

transaksi yang tidak sesuai dengan syariat, seperti riba dan perjudian, dan 

semua praktik penipuan lainnya. Walaupun beberapa dari praktik-praktik ini 

mungkin tampak sah di mata hukum manusia, namun Allah mengetahui bahwa 

yang melakukan hal ini hanya ingin mencari jalan untuk melakukan riba. 

Janganlah kalian melibatkan diri dalam cara-cara yang haram dalam 

mendapatkan harta, tetapi perdagangan yang diizinkan yang dilakukan dengan 

 
13 Abu> al-Fida>’ Isma>‘i>l bin ‘Umar bin Kas\i>r al-Qurasyi> al-Bas}ri> al-Dimasyqi>, Tafsi>r al-

Qur’a>n al-‘Az}i>m, Juz 1 (Cet. I; Beirut: Da>r al-Kitab al-‘Ilmiyyah, 1419 H/1998M), h. 548. 

14 Kementrian Agama RI, al-Qur’an Tajwid dan Terjemah, h. 83 
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kesepakatan antara penjual dan pembeli, maka lakukanlah dan jadikanlah 

sebagai sarana untuk mendapatkan harta15. 

Al-bai' maupun al-tijarah merupakan istilah yang berkaitan dengan 

transaksi perdagangan. Perbedaan utamanya terletak pada sifat objek yang 

diperdagangkan. Al bai' mengacu pada transaksi jual beli barang yang dimiliki 

oleh penjual secara sah, sementara al tijarah lebih mengarah pada kegiatan 

perdagangan atau bisnis secara umum, termasuk jual beli barang dan jasa 

dengan tujuan memperoleh keuntungan. 

Kemudian dalam potongan ayat surah al-Baqarah ayat 282 disebutkan; 

مىْ
ُ
ت بَايَعى

َ
ت اْ
َ
اِذ اْ

وىْٓ
ُ
هِد

ى
ش
َ
ْ…16وَا

Terjemahan: 

…Dan persaksikanlah apabila kamu berjual-beli.” 

Dijelaskan dalam Tafsir Ibnu Katsir, yaitu berikan kesaksian terhadap 

hak-hak kalian, baik itu dalam jangka waktu tertentu atau tanpa batas waktu. 

Dengan kata lain, tetap berpegang teguh pada hak-hak kalian dalam keadaan 

apapun17. 

Singkatnya, ketiga ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah swt 

mengizinkan manusia untuk melakukan transaksi jual beli sebagai sarana 

untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun, transaksi tersebut harus 

dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. 

Allah juga mengingatkan manusia untuk mencari rezeki-Nya dan senantiasa 

mengingat-Nya. 

 
15 Abu al-Fida' Isma'il bin 'Umar bin Katsir al-Qurashi al-Bashri, Tafsi>r al-Qur’a>n al-

‘Az}i>m, h. 235 

16 Kementrian Agama RI, al-Qur’an Tajwid dan Terjemah, h. 48. 

17 Abu al-Fida' Isma'il bin 'Umar bin Katsir al-Qurashi al-Bashri, Tafsi>r al-Qur’a>n al-

‘Az}i>m,  h. 726 
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b. Hadis 

Beberapa hadis yang menjelaskan tentang jual-beli antara lain; 

رٍ،ْعَْ
ْ
ْبَك َ ى ِ

َ
ْوَائِلٍْأ ،ْعَنى عُودِيُّ مَسى

ْ
ال اْ
َ
ن
َ
ث
َّ
،ْحَد

ُ
يَزِيد اْ

َ
ن
َ
ث
َّ
ْْحَد نِْرَافِعِْْنى ْبى

َ
اعَة

َ
نِْرِف ْبى

َ
عَبَايَة

يَبُ؟ْْ
ى
ط
َ
أْ بِ سى

َ
ك
ْ
اْل يُّ

َ
أْ رَسُولَْاِلله، الَ:ْقِيلَ:ْيَاْ

َ
دِيجٍ،ْق

َ
نِْخ هِْرَافِعِْبى

ِّ
ْجَد دِيجٍ،ْعَنى

َ
نِْخ بى

ورٍْ ُ ى عٍْمَب  ْبَيى لُّ
ُ
جُلِْبِيَدِهِْوَك الَ:ْ"ْعَمَلُْالرَّ

َ
 ق

Artinya: 

Yazid telah menceritakan kepada kami, ia berkata: al-Mas'udi telah 
menceritakan kepada kami, dari Wa`il Abu Bakr, dari Abayah bin Rifa'ah 
bin Rafi' bin Khadij, dari kakeknya, yaitu Rafi' bin Khadij, ia berkata: 
Rasulullah saw pernah ditanya: "Wahai Rasulullah, mata pencaharian 
apakah yang paling baik?" Beliau menjawab: "Pekerjaan seseorang 
dengan jerih payahnya sendiri dan setiap jual-beli yang terbebas dari 
perkara haram.18 

 Kemudian dalam kitab shahih muslim disebutkan; 

ْبىْ
َ
ْيَزِيد ْعَنى

ٌ
ث يى

َ
ل اْ
َ
ن
َ
ث
َّ
نُْسَعِيدٍْحَد ْبى

ُ
بَة يى

َ
ت
ُ
ق اْ
َ
ن
َ
ث
َّ
ْرَبَاحٍْْحَد َ ى ِ

َ
نِْأ اءِْبى

َ
ْعَط ْحَبِيبٍْعَنى َ ى ِ

َ
نِْأ

حِْْ
ى
ت
َ
ف
ْ
ولُْعَامَْال

ُ
مَْيَق

 
هِْوَسَل يى

َ
ْعَل ُ

 
ْاللّٰ

 
ْصَل ِ

 
ْسَمِعَْرَسُولَْاللّٰ

ُ
ه
َّ
ن
َ
ْأ ِ
 
دِْاللّٰ نِْعَبى ْجَابِرِْبى عَنى

ْْ
َ
ة
 
بِمَك وَْ

ُ
وَْوَه ةِْ

َ
ت مَيى

ْ
وَال رِْ مى

َ
خ
ْ
ال عَْ بَيى مَْ حَرَّ ْ

ُ
ه
َ
وَرَسُول ْ َ

 
اللّٰ ْ

َّ
يَاْْإِن قِيلَْ

َ
ف امِْ

َ
ن صى

َ ى
وَالأ يرِْ ِ

ى  خِب 
ْ
ال

ْ
ُ
ود
ُ
جُل
ْ
ال بِهَاْ نُْ

َ
ه
ى
وَيُد نُْ

ُ
ف السُّ بِهَاْ ْ

َ
ل

ى
يُط ْ

ُ
ه
َّ
إِن
َ
ف ةِْ

َ
ت مَيى

ْ
ال حُومَْ

ُ
ش ْ

َ
ت يى

َ
رَأ
َ
أ ْ ِ

 
اللّٰ  رَسُولَْ

ْ
َ
الَْلَ

َ
ق
َ
اسُْف

َّ
الن ْبِهَاْ

ُ
بِح صى

َ
ت ِْوَيَسى

 
الَْرَسُولُْاللّٰ

َ
ْق مَّ

ُ
وَْحَرَامٌْث

ُ
هِْْْه يى

َ
ْعَل ُ

 
ْاللّٰ

 
مَْْْصَل

 
وَسَل

ْْ مَّ
ُ
وهُْث

ُ
مَل جى

َ
أ حُومَهَاْ

ُ
ْش هِمى يى

َ
مَْعَل حَرَّ اْ مَّ

َ
ْل ْوَجَلَّ ْعَزَّ َ

 
ْاللّٰ

َّ
ْإِن

َ
يَهُود

ْ
ْال ُ

 
لَْاللّٰ

َ
ات
َ
ْق
َ
لِك

َ
ْذ
َ
د
ى
عِن

ْ
ُ
ه
َ
مَن
َ
ث واْ

ُ
ل
َ
ك
َ
أ
َ
 بَاعُوهُْف

Artinya: 

Qutaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami, Laits telah 
menceritakan kepada kami, dari Yazid bin Abu Habib dari 'Atha bin Abu 
Rabah dari Jabir bin Abdullah, bahwa dia mendengar Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda ketika penaklukan kota Makkah: 
"Sesnungguhnya Allah dan Rasul-Nya telah melarang jual beli khamer, 
bangkai, daging babi serta jual beli arca." Ada seseorang yang bertanya, 
"Wahai Rasulullah, bagaimana pendapat anda dengan minyak (lemak) 
yang terdapat dalam bangkai? Sebab lemak tersebut bisa digunakan 
untuk melumasi perahu, untuk meminyaki kulit dan menyalakan 
lampu?" Lalu beliau bersabda: "Tidak boleh, hal itu tetaplah haram." 
Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melanjutkan 
sabdanya: "Semoga Allah melaknat orang-orang Yahudi, ketika Allah 
'azza wajalla mengharamkan lemak bangkai, ternyata mereka tetap 

 
18 Abu> ‘Abdilla>h Ah}mad bin Muh}ammad bin H{anbal bin Halla>l bin Asad al-Syaiba>ni>, 

Musnad al-Ima>m Ah}mad bin H{anbal, h. 502. 
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mengolahnya juga, kemudian mereka menjualnya dan hasil penjualannya 
mereka makan."19  

Dari uraian hadis diatas dapat disimpulkan bahwa jual-beli merupakan 

suatu perkara yang dianjurkan oleh nabi sebagai mata pencaharian yang 

paling baik dengan catatan melakukan jual-beli didalam koridor hukum islam. 

Allah swt juga menegaskan tentang larangan menjual sesuatu dengan status 

yang haram maupun najis, Allah mengutuk orang-orang yang melakukan 

transaksi dengan barang-barang terlarang seperti khamr, babi, bangkai hewan, 

lemak maupun berhala. 

3. Ijma’ dan Qiyas 

Pada dasarnya para ulama telah merumuskan kaidah secara umum 

yakni; 

لِيلُْعَْ
َّ
ْالد لُّ

ُ
ْيَد

ى
ن
َ
ْأ
َّ
ْإِلَ

ُ
لاْبَاحَة

َ
تِْأ

َ
مُعَامَلَ

ْ
ْال َ ِ

لُْف  صى
َ
رِيمُهَاْالأ حى

َ
ْت

َ
ْل

Artinya: 

"Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada 
dalil yang mengharamkannya20" 

Namun, dalam buku Dasar-dasar fikih muamalah dalam ekonomi 

Syariah terdapat kaidah-kaidah umum yang telah disepakati ulama dalam 

praktek bermuamalah: 

1) Prinsip kerelaan dan kebaikan bagi jiwa 

Sikap rela maupun ridho dalam bermuamalah menjadi sifat mendasar 

bagi agama islam21, ini sesuai dengan firman-Nya dalam surah an-Nisa ayat 29; 

 
19 Muslim bin al-H{ajja>j Abu> al-H{asan al-Qusyairi> al-Nai>sa>bu>ri>, Al-Musnad al-S{ah}i>h} al-

Muktas}ar bi Naql al-‘Adl ila> Rasulu>lla>h S{allalla>h ‘Alaihi wa Sallam, Juz 1 (Beirut: Da>r Ih}ya> al-

Tura>s\ al-‘Arabi, t.th), h. 1207.  

20St. Saleha Madjid, Prinsip-Prinsip (Asas-Asas) Muamalah, Jurnal Hukum Ekonomi 
Syariah 2, No. 1, (2018), h. 17 

21 Halimatus Sa’diyah, dkk., Fikih Muamalah: Dasar-dasar Fikih Muamalah Dalam 
Ekonomi Syariah, (Cet. Ke I; Yogyakarta: PT Penamuda Media, 2013), h. 7 



27 

 

ْْ
ى
ن
َ
ا ْ
ْٓ َّ
اِلَّ بَاطِلِْ

ْ
بِال ْ مى

ُ
ك
َ
ن بَيى ْ مى

ُ
ك
َ
وَال مى

َ
ا اْ
وىْٓ
ُ
ل
ُ
ك
ْ
أ
َ
ت ْ
َ
لَ اْ وى

ُ
مَن
ٰ
ا نَْ ذِيى

 
ال هَاْ يُّ

َ
ا
ْٓ
رَاضٍْْيٰ

َ
ت ْ عَنى ْ

ً
تِجَارَة ْ

َ
ن وى

ُ
ك
َ
ت

مًاْ ْرَحِيى مى
ُ
ْبِك

َ
ان
َ
كْ َ
ه
ْاللّٰ

َّ
اِن ِّْْۗ مى

ُ
سَك

ُ
ف
ى
ن
َ
ا اْ
وىْٓ
ُ
ل
ُ
ت
ى
ق
َ
ْت
َ
وَلَ ِّْْۗ مى

ُ
ك
ى
ن 22ْمِّ

Terjemahan: 

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta 
sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa 
perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu 
membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang 
kepadamu”. 

Dan firman-Nya didalam surah al-Baqarah ayat 188; 

بِهَْ اْ وى
ُ
ل
ى
د
ُ
وَت بَاطِلِْ

ْ
بِال ْ مى

ُ
ك
َ
ن بَيى ْ مى

ُ
ك
َ
وَال مى

َ
ا اْ
وىْٓ
ُ
ل
ُ
ك
ْ
أ
َ
ت ْ
َ
وَالِْْوَلَ مى

َ
ا ْ نى مِّ اْ

ً
ق رِيى

َ
ف اْ وى

ُ
ل
ُ
ك
ْ
أ
َ
لِت امِْ

 
حُك

ْ
ال ْ

َ
اِلَ ْ

ٓ
ا

ْ
َ
ن مُوى

َ
ل عى
َ
ْت مى

ُ
ت
ى
ن
َ
مِْوَا

ى
ث ِ
ى
اسِْبِالَ

َّ
ْ 23الن

Terjemahan: 

"Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil 
dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim 
dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu 
dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui." 

2) Prinsip kesepakatan dan Menepati janji  

Ini sesuai dengan firman-Nya dalam surah al-Maidah ayat pertama; 

 24.ْ..
ِّۗ
دِ وى
ُ
عُق
ْ
بِال اْ وى

ُ
ف وى
َ
ا اْ
وىْٓ
ُ
مَن
ٰ
نَْا ذِيى

 
ال هَاْ يُّ

َ
ا
ْٓ
 يٰ

Terjemahan: 

" Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji!… 

Yang dimaksud janji di sini adalah janji kepada Allah swt. untuk 

mengikuti ajaran-Nya dan janji kepada manusia dalam muamalah.  

3) Larangan berbuat penipuan atau ketidakjelasan (gharar)  

Gharar adalah sesuatu yang mengandung ketidakjelasan tehadap 

barang penjualan sehingga masuk pada kategori penipuan25. 

 

22 Kementrian Agama RI, al-Qur’an Tajwid dan Terjemah, h. 83. 

23 Kementrian Agama RI, al-Qur’an Tajwid dan Terjemah, h. 29. 

24 Kementrian Agama RI, al-Qur’an Tajwid dan Terjemah, h. 106. 

25 Halimatus Sa’diyah, dkk., Fikih Muamalah: Dasar-dasar Fikih Muamalah Dalam 
Ekonomi Syariah, h. 8. 
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Sebagaimana Nabi bersabda; 

ْعَْ ْعَنى
ٌ
مَالِك اْ

َ
ن
َ
ث
َّ
مَاعِيلُْحَد إِسى اْ

َ
ن
َ
ث
َّ
ْْحَد ِ

 
دِْاللّٰ ْْبى َ َ ِ

نِْعُمَرَْرَض  ْبى ِ
 
دِْاللّٰ ْعَبى ارٍْعَنى

َ
نِْدِين بى

الَْْ
َ
ق
َ
بُيُوعِْف

ْ
ْال َ ِ

ْف 
ُ
ع
َ
د
ى
ْيُخ

ُ
ه
َّ
ن
َ
مَْأ

 
هِْوَسَل يى

َ
ْعَل ُ

 
ْاللّٰ

 
ْصَل ِّ َ ب ِ

َّ
رَْلِلن

َ
ك
َ
ْذ

ً
ْرَجُلَ

َّ
ن
َ
أ هُمَاْ

ى
ْعَن ُ

 
اْْاللّٰ

َ
إِذ

ْ
َ
بَة

َ
ْخِلَ

َ
ْلَ لى

ُ
ق
َ
ْف
َ
ت    26بَايَعى

Artinya: 

Isma'il Telah menceritakan kepada kami, Malik telah menceritakan 
kepada kami, dari Abdullah bin Dinar dari Abdullah bin Umarْْradliallahu 
'anhuma; ada seorang laki-laki mengeluhkesahkan dirinya kepada Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam, karena dirinya sering ditipu dalam jual beli, 
maka beliau bersabda: "Jika kamu jual-beli, katakan; 'Namun dengan 
syarat tak ada penipuan'." 

Menurut Abdul Wahhab, gharar secara singkat dapat didefenisikan 

sebagai suatu kegiatan transaksi yang didalamnya terdapat unsur 

ketidakjelasan dan kepastian, yang lebih lanjut menimbulkan kerugian bagi 

pihak yang membeli27.  

Meskipun terdapat larangan unsur gharar dalam jual beli, namun 

terdapat gharar yang masih diperbolehkan namun dengan ketentuan unsur 

gharar tersebut bisa dibilang sedikit dan tidak diperhitungkan, maka gharar 

yang semacam ini tidak menjadi masalah (tidak haram)28  

4) Tidak terdapat unsur riba 

Ulama fiqih sepakat akan pengharaman riba. Riba merupakan 

kelebihan atau keuntungan29. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Ali 

Imran:130 

 
26 Muh}ammad bin Isma>‘i>l Abu> ‘Abdillah al-Bukha>ri al-Ja‘fiy, Al-Ja>mi‘ al-Musnad al-

S{ah}i>h} al-Muktas}ar min Umu>r Rasu>lullah S{alla>llah wa Sunanih wa Ayya>mih: S}ah}i>h} al-Bukariy, Juz 

1 (Cet. I; Mesir: al-Matba’ah al-Salafiyyah wa al-Maktabatiha, 1400 H), h. 65. 
27 Muhammad Abdul Wahab, Gharar dalam Transaksi Modern, (Cet. Ke I; Jakarta: 

Rumah Fiqih Publishing, 2019), h. 14. 

28 Muhammad Abdul Wahab, Gharar dalam Transaksi Modern, (Cet. Ke I; Jakarta: 
Rumah Fiqih Publishing, 2019), h. 27. 

29 Halimatus Sa’diyah, dkk., Fikih Muamalah: Dasar-dasar Fikih Muamalah Dalam 
Ekonomi Syariah, h. 9. 
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هَاْ يُّ
َ
ا
ْٓ
ْْيٰ

ۚ َ
ن لِحُوى

ى
ف
ُ
ْت مى

ُ
ك
 
عَل
َ
ْل َ
ه
اللّٰ واْ

ُ
ق
َّ
ات ْۖوَّ

ً
ة
َ
عَف

ٰ
ض مُّ اْ

ً
عَاف

ى
ض
َ
ا اْ بٰوْٓ الرِّ واْ

ُ
ل
ُ
ك
ْ
أ
َ
ْت
َ
لَ اْ وى

ُ
مَن
ٰ
نَْا ذِيى

 
 30ال

Terjemahan: 

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba 
dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu 
beruntung. 

Nabi juga menegaskan dalam hadisnya: 

مَْ
 
هِْوَسَل يى

َ
ْعَل ُ

 
ْاللّٰ

 
ْصَل ِ

 
عَنَْرَسُولُْاللّٰ

َ
الَْل

َ
ْجَابِرٍْق ْعَنى ِ

ى
بَب 
ْالزُّ َ ى ِ

َ
ْأ مٌْعَنى يى

َ
ش
ُ
ه اْ

َ
ن
َ
ث
َّ
حَد

ْ
ُ
اتِبَه

َ
هِْوَك يى

َ
اهِد

َ
ْوَش

ُ
ه
َ
وَمُوكِل بَاْ  31آكِلَْالرِّ

Artinya: 

Husyaim Telah menceritakan kepada kami, dari Abu Az Zubair dari Jabir 
berkata, Rasulullah saw melaknat orang yang memakan riba, yang 
memberi makan dengan harta riba, dua saksinya dan penulisnya.  

5) Tidak terdapat unsur maysir (penjudian, spekulasi) 

Dalam konteks jual-beli, maysir yang dimaksud merupakan tindakan 

spekulasi tanpa dasar sama sekali. Mislanya dengan menggunakan prinsip ini 

sesorang tidak diperbolehkan membeli ikan yang masih berada di dalam 

kolam yang tidak diketahui jumlahnya, berat timbangan maupun kualitasnya32.  

Hal ini merupakan bagian dari unsur gharar disebabkan ketidakjelasan 

terhadap sesuatu didalamnya. Hal ini ditegaskan dalam Quran surah al-Maidah 

ayat 90; 

ْ مُْرِجى
َ
لَ
ى
ز
َ ى
صَابُْوَالَّ

ى
ن
َ ى
ْوَالَّ شُِّ مَيى

ْ
رُْوَال مى

َ
خ
ْ
ال مَاْ

َّ
اِن اْ
وىْٓ
ُ
مَن
ٰ
نَْا ذِيى

 
ال هَاْ يُّ

َ
ا
ْٓ
نِْْسٌْيٰ

ٰ
ط يى

َّ
ْعَمَلِْالش نى مِّ

ْ
َ
ن لِحُوى

ى
ف
ُ
ْت مى

ُ
ك
 
عَل
َ
هُْل نِبُوى

َ
ت اجى

َ
 33ف

Terjemahan: 

“Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, 
berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak 

 

30 Kementrian Agama RI, al-Qur’an Tajwid dan Terjemah, h. 67. 

31 Abu> ‘Abdilla>h Ah}mad bin Muh}ammad bin H{anbal bin Halla>l bin Asad al-Syaiba>ni>, 

Musnad al-Ima>m Ah}mad bin H{anbal , Juz XXII, h. 165. 

32 Muflihatul Bariroh dan Kutbuddin Aibak, Fikih Muamalah Kontemporer, (Cet. Ke I; 
Tulungagung: Akademia Pustaka, 2021) h.8 

33 Kementrian Agama RI, al-Qur’an Tajwid dan Terjemah, h. 123. 
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panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, 
jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.” 

6) Prinsip berlaku adil dan larangan berbuat dzalim  

Berlaku adil dan tidak berbuat zalim sudah merupakan dasar umum 

dalam syariat Islam dalam berbagai sisi kehidupan, tak terkecuali dalam 

transaksi jual beli.34 

Sebagaimana firman Allah dalam surah al-Maidah ayat 8 

مٍْ وى
َ
ْق
ُ
ن
ٰ
ا
َ
ن
َ
ْش مى

ُ
ك
َّ
رِمَن ْيَجى

َ
ْوَلَ

ۖ
طِ قِسى

ْ
ءَْبِال

 
ا
َ
هَد

ُ
ْش ِ

ه
ْلِلّٰ امِي ى َ وَّ

َ
ق اْ وى

ُ
ن وى
ُ
كْ ا وى

ُ
مَن
ٰ
نَْا ذِيى

 
ال هَاْ يُّ

َ
ا
ْٓ
ْْْْيٰ

ٰٓ
عَل

ْ
َ
وَْا
ُ
ْه
ِّۗ
ا وى
ُ
دِل ِّۗاِعى اْ وى

ُ
دِل عى

َ
ْت
َّ
لَ
َ
ْا

َ
ن وى

ُ
مَل عى

َ
ت ْبِمَاْ

ٌٌۢ ى بِب 
َ
ْخ َ

ه
ْاللّٰ

َّ
ِّْۗاِن َ

ه
اللّٰ واْ

ُ
ق
َّ
ْوَات

ۖ
وٰى

ى
ق
َّ
رَبُْلِلت

ى
 35ق

Terjemahan: 

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) 
karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah 
kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku 
tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. 
Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa 
yang kamu kerjakan.” 

Kaidah-kaidah yang telah dipaparkan di atas merupakan sebuah dasar 

maupun hujjah dalam menetapkan hukum bebagai masalah khususnya pada 

perkara transaksi muamalah, dari pemaparan diatas dapat diambil 

kesimpulan bahwa pada dasarnya jual-beli merupakan perkara yang 

dibolehkan namun dengan Batasan memenuhi ketentuan dasar hukum islam 

Maka dari itu sikap jujur, mampu bertanggung jawab, amanah, 

menepati janji, dan menjaga perkataan harus mampu ditekankan dan dijaga 

dalam bertransaksi jual-beli, dengan demikian nilai-nilai islam dapat terlihat 

dalam segala aktivitas dan agama islam tercermin sebagai agama yang 

membawa rahmat bagi setiap insan.36 

 

34 Halimatus Sa’diyah, dkk., Fikih Muamalah: Dasar-dasar Fikih Muamalah Dalam 
Ekonomi Syariah, h. 9. 

35 Kementrian Agama RI, al-Qur’an Tajwid dan Terjemah, h. 108. 

36 Halimatus Sa’diyah, dkk., Fikih Muamalah: Dasar-dasar Fikih Muamalah Dalam 
Ekonomi Syariah, h. 11. 
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B. Rukun dan Syarat Jual-beli 

Dalam kegiatan transaksi jual-beli terdapat rukun yang berfungsi 

sebagai landasan hukum, sehingga kedua belah pihak dapat ridha Ketika 

terjadi kesepakatan, dimana tanpa adanya rukun, maka jual-beli menurut 

hukum islam tidak sah hukumnya37.  

Berbeda dengan mayoritas ulama, dari kalangan mazhab Hanafi mereka 

berpendapat bahwa rukun jual-beli hanya satu, yakni; shighat atau ijab Qabul 

dalam hal ini, menunjukkan sikap kerelaan (keridhaan) kedua belah pihak 

dalam transaksi jual-beli untuk suatu pertukaran kepemilikan, baik itu dalam 

sikap perkataan atau perbuatan38. 

Sedangkan pendapat mayoritas ulama lainnya berpendapat bahwa jual-

beli menurut rukunnya ada tiga, atau ada empat, yakni; pertama, sighat (lafazh 

ijab Kabul), kedua, āqidāni (kedua belah pihak yang berakad), ketiga, ma'qûd 

'alaih (adanya objek yang diperjualbelikan berupa barang maupun harga). 

Adapun yang menguraikan rukun jual-beli menjadi empat sebenarnya hanya 

memisahkan rukun kedua yakni adanya penjual dan pembeli menjadi masing-

masing rukun yang berdiri sendiri. Maka, apabila diuraikan poin-poin dari 

rukun di atas, pada dasarnya rukun jual beli ada enam, yaitu; ijab, qabul, 

penjual, pembeli, barang, dan harga39. 

Dalam penelitian ini, proses jual-beli menurut rukunnya akan diuraikan 

berdasarkan pandangan mayoritas ulama yang menganggap bahwa rukun jual 

beli terdiri dari tiga elemen, yaitu: 

 
37 Ahmad Sarwat, Fiqih Jual-beli, (Cet. Ke I; Jakarta: Rumah Fiqih Publishing (2018), h. 

12 

38 Ikit, dkk., Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam, (Cet. Ke I; Yogyakarta: Penerbit 
Gava Media, 2018), h. 81 

39 Ikit, dkk., Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam, h. 82 
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1. Sighat (lafazh ijab Kabul) 

Ijab qabul adalah suatu perbuatan atau pernyataan dalam bertransaksi 

diantara dua orang atau lebih yang bertujuan untuk menunjukkan suatu 

keridhoan satu sama lain, sehingga terhindar dari suatu ikatan yang tidak 

berdasarkan syara’40.  

Menurut kalangan Hanafiyyah, ijab merupakan sebuah perkataan yang 

dilisankan pertama kali dari salah satu kedua pihak yang berakad untuk suatu 

transaksi, maka akad dianggap sah Ketika pihak tersebut mengucapkannya. 

Adapun qabul adalah perkataan kedua yang dilisankan dari salah satu kedua 

pihak yang berakad dalam suatu transaksi yang dianggap sah Ketika pihak 

tersebut mengucapkannya41.  

Namun, berbeda halnya dengan mayoritas pendapat dari kalangan 

ulama, mereka berpendapat yang dimaksud ijab adalah setiap ucapan yang 

berasal dari lisan sipenjual, dengan sikap keridhaan atas adanya transaksi 

akad jual-beli. Adapun qabul merupakan setiap ucapan yang berasal dari lisan 

sipembeli, dengan sikap keridhaan atas adanya transaksi akad jual-beli.42  

Supaya sighat berpengaruh dalam sebuah akad sehingga diakui 

keberadaannya dalam syariat islam, maka, ada beberapa syarat yang harus 

dipenuhi; 

a. Qabul harus sesuai dengan ijab 

Baik dalam bentuk sifat, ukuran, tunai maupun kredit dan sebagainya. 

Apabila perkataan ijab dan qabul tidak sesuai antara kedua pihak, maka akad 

ini tidak sesuai  

 

40 Syaikhu, dkk., Fikih Muamalah: Memahami Konsep dan Dialektika, h. 23 

41 Ikit, dkk., Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam, h. 82 

42 Ikit, dkk., Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam, h. 83 
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b. Ijab dan qabul dilaksanakan di satu tempat yang sama. 

Dengan kehadiran kedua belah pihak, atau salah satu pihak berada 

dilokasi lain dengan syarat mengetahui isi ijab 

c. Ijab dan qabul tidak boleh berkata-kata lain selain perkataan akad 

meskipun hanya selingan.  

Maksud perkataan selingan disini uaitu perkataan yang tidak ada 

hubungannya dengan akad. 

d. Tidak diperbolehkan jeda dalam waktu yang Panjang antara ijab dan qabul 

(diam)  

Yaitu jeda yang mengasumsikan penolakan terhadap penerimaan akad 

(qabul). Dalam hal ini, standar dikatakan lama atau tidaknya jeda akad 

dikembalikan kepada urf atau kebiasaan masyarakat setempat. 

e. Pihak yang memulai ijab qabul memantapkan hati terhadap ucapannya. 

Dan kedua belah pihak dalam transaksi sama-sama melafalkan shighat 

dengan kata-kata yang dapat didengarkan oleh saksi atau orang didekatnya. 

Adapun terhadap orang bisu dengan menggunakan isyarat maupun tulisan 

tetap dianggap sah hukumnya karena kebutuhan43. 

2. Aqidani (Dua pihak yang berakad) 

Jika terdapat kata aqid (pihak yang berakad), maka yang dimaksud  

ialah penjual dan pembeli, karena keduanya turut serta dalam proses 

kepemilikan barang dengan konpensasi harga. Maka dari itu, Sebagian ulama 

menyebut rukun kedua ini dengan memakai dhamir tatsniyyah (kata yang 

menunjukkan dua), yakni aqidani yang artinya dua pihak yang berakad. Aqid 

didefenisikan sebagai dua pihak yang melakukan akad, keberadaan aqid 

 

43 Ikit, dkk., Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam, h. 82-86 
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sangatlah penting dikarenakan akad tidak sah jika aqid tidak ada, begitu pula 

dengan ijab qabul44 

Aqid harus memenuhi syarat agar transaksi jual-beli dapat dikatakan 

sah dalan hukum syariat; 

a. Memiliki kecakapan dalam transaksi jual-beli  

Ulama memiliki perbedaan dalam pembahasan ini. kelompok 

Hanafiyyah memandang keahlian yang dimaksud ialah kedua pihak harus 

berakal (mumayyiz), yaitu mengetahui apa yang ia katakan dan memahaminya, 

maka dari itu tidak sah transaksi jika dilakukan oleh orang gila atau anak yang 

belum mumayyiz. Adapun dari kalangan Malikiyyah berpendapat dalam jual-

beli haruslah sudah mukallaf, hal tersebut dianggap sudah memenuhi apabila 

sesorang telah mandiri memelihara hartanya. Berbeda halnya dengan 

kalangan Syafi’iyyah dan Hanabilah, mengisyaratkan kedua pihak yang 

melakukan akad harus baligh dan sudah pintar mengatur dan memelihara 

harta. 

b. Kedua pihak menunjukkan sikap ridha dan rela terhadap jual-beli.  

Maksudnya adalah bahwa kedua belah pihak harus berada dalam 

kondisi yang memungkinkan untuk secara sukarela menyetujui atau menolak 

transaksi tersebut, dan tidak dalam keadaan terpaksa dalam melakukan jual-

beli. Jika salah satu pihak terpaksa, maka akad tersebut menjadi tidak sah. 

c. Kedua belah pihak memiliki objek jual beli. 

Misalnya jika seseorang menjual barang yang belum ia miliki dan baru 

akan membelinya setelah akad terjadi yang kemudian akan diserahkan kepada 

 

44 Hariman Surya Siregar, Fikih Muamalah Teori dan Implementasi, h. 139-140   
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pembeli, maka akad tersebut menurut syariat dianggap batal. Kasus semacam 

ini telah terjadi pada masa nabi dengan sabdanya;  

ْحَكِيمِْ ،ْعَنى
َ
ك
َ
نِْمَاه ْيُوسُفَْبى ،ْعَنى ٍ

ى ْبِشّ  َ ى ِ
َ
ْأ ،ْعَنى

َ
ة
َ
بُوْعَوَان

َ
أ اْ
َ
ن
َ
ث
َّ
،ْحَد

ٌ
د
َّ
مُسَد اْ

َ
ن
َ
ث
َّ
ْحَد

ْ
ُ
اعُه

َ
ت بى
َ
أ
َ
ف
َ
دِيْأ

ى
سَْعِن يى

َ
عَْل بَيى

ْ
ْال َ

ْمِب ِّ
ُ
يد ِ

ُ
ب 
َ
جُلُْف ْالرَّ َ ِ

تِيب 
ْ
،ْيَأ ِ

 
رَسُولَْاللّٰ الَ:ْيَاْ

َ
نِْحِزَامٍ،ْق بى

الَْ
َ
ق
َ
وقِ؟ْف ْمِنَْالسُّ

ُ
ه
َ
ْل

َ
ك
َ
د
ى
سَْعِن يى

َ
ل ْمَاْ بِعى

َ
ْت
َ
ْ:ْلَ

Artinya: 

Musaddad telah menceritakan kepada kami. Abu 'Awanah telah 
menceritakan kepada kami dari Abu Bisyr dari Yusuf bin Mahik dari 
Hakim bin Hizam ia berkata, "Wahai Rasulullah, seorang laki-laki datang 
kepadaku ingin membeli sesuatu yang tidak aku miliki, apakah boleh aku 
membelikan untuknya dari pasar? Beliau bersabda: "Janganlah engkau 
menjual apa yang tidak engkau miliki!"45 

d. Penjual memiliki hak kepemilikan atas barang yang akan dijual. 

Maknanya adalah bahwa pihak yang akan menjual barang pada 

dasarnya harus memiliki hak kepemilikan atas barang tersebut untuk 

melakukan transaksi jual-beli.46 

3. Ma’qud ‘alaih (barang yang diakadkan) 

Hal ini didefenisikan sebagai “harta yang akan diserahkan dari pihak 

yang berakad kepada pihak lain, baik dalam sisi harga atau barang berharga”. 

Dari sini dapat diketahui bahwa objek akad dalam transaksi jual-beli 

yaitu barang yang ingin dimiliki oleh pihak pembeli serta kompensasi yang 

diserahan kepada penjual berupa uang yang dibayar 

Agar jual beli menjadi sah secara hukum islam, maka harus memenuhi 

syarat-syarat berikut 

a.  Objek transaksi harus jelas (ada).  

 

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

Al-Sajista>ni, Sunan Abu Da>ud, Juz 1 (Beirut: al-Maktabah al-‘Asriyah, t.th), h. 283. 

46 Ikit, dkk., Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam, h. 87-90 
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Maka dari itu, tidaklah sah Ketika memperjualbelikan barang yang tidak 

jelas objeknya, syarat ini merupakan sebuah hal yang menjadi pendapat 

jumhur ulama. Imam al-Nawawi berpendapat, jual-beli sesuatu yang tidak ada 

batal menurut jumhur ulama”. Ini dikarenakan jual-beli semacam ini 

mengandung gharar (ketidakjelasan objek), tidak diketahui, dan terdapat 

indikasi tidak dimiliki oleh penjual. Namun Sebagian muamalat tetaplah sah 

meskipun objek penjualan belum ada, misalnya pesanan inden namun dengan 

memenuhi syarat-syarat tertentu menurut ulama, sama halnya dengan akad 

sewa menyewa apabila hal tersebut termasuk jual-beli manfaat. 

b. Objek penjualan haruslah berupa harta yang bernilai.  

Menurut imam Syafi’i “tidak dinamakan harta kecuali sesuatu yang 

memiliki nilai, bisa diperjualbelikan dan keharusan mengganti apabila 

ditemukan kerusakan”. Maka dari itu tidak sah suatu transaksi jual-beli 

terhadap sesuatu yang tidak bermanfaat, karena tidak termasuk kategori 

harta. Ketiadaan manfaat itu bisa dibilang pandangan suatu masyarakat yang 

memandang suatu objek tersebut tidak bermanfaat/tidak bernilai. Misalnya 

seperti semut, lalat, nyamuk atau sesuatu karena jumlahnya sangat sedikit, 

misalnya sebutir padi atau setetes susu. 

c. Objek penjualan boleh dimanfaatkan bukan karena keadaan darurat.  

Maksudnya barang yang diperjualbelikan yakni barang yang dapat 

dimanfaatkan dalam segala kondisi, bukan sesuatu yang sah karena satu 

kondisi darurat saja. Apabila kondisi darurat tersebut tidak berlaku lagi, maka 

kebolehannya juga akan berakhir pula, sehingga hukum asal dari barang 

tersebut berakhir juga (haram), misalnya sesuatu yang dipelihara Ketika 

kebutuhan mendesak, seperti memelihara anjing, sesuatu yang dibolehkan 

Ketika darurat seperti bangkai dan sebagainya. 
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d. Objek penjualan harus sudah dimiliki.  

Dalam hal ini objek transaksi sudah lebih dahulu menjadi hak 

pemiliknya atau kekuasaan yang bersifat khusus. jual-beli tidak sah Ketika 

sesorang menjual rumput yang masih di padang, atau ikan yang masih ada di 

sungai, ikan tersebut baru bisa dikatakan sah apabila sudah ditangkap dan siap 

untuk dijual sebagaimana mestinya. Sederhananya tidak boleh menjual barang 

bebas/mubah apabila barang tersebut belum menjadi milik seorang melalui 

sebab kepemilikan sesuai hukum  

e. Barang transaksi dapat diserahterimakan. 

Maksudnya barang yang menjadi objek penjualan dapat diserahkan 

kepada pembeli. Berdasarkan syarat ini maka tidak boleh misalnya menjual 

barang yang telah dicuri, atau sedang digunakan tanpa izin (al-Ghasib). Syarat 

ini merupakan hal yang telah disepakati oleh jumhur ulama. Namun, terkait 

dengan barang al-Ghasib. ulama Syafi’I membolehkannya dengan syarat 

barang tersebut dapat diambil Kembali dari tangan yang memakainya, atau 

budak yang melarikan diri Ketika dijual dengan syarat mampu 

mengembalikannya. Jika tidak, maka tidak boleh 

f. Objek penjualan diketahui oleh semua pihak.  

Maka dari itu, tidak sahnya suatu transaksi apabila kedua belah pihak 

tidak mengetahui kondisi barang atau salah satu pihak, kondisi barang baru 

dapat diketahui oleh satu atau semua pihak Ketika melihat secara langsung 

sebelum akad dengan catatan barang tersebut tidak berubah kondisinya, jika 

hal tersebut tidak dapat dipenuhi, maka transaksi tersebut tidak sah.  

g. Barang yang diperjualbelikan merupakan barang yang bersifat suci.  

Dalam hal ini dari kalangan Malikiyyah berpendapat bahwa barang 

yang diperjualbelikan haruslah suci. Jika tidak, maka tidak sah jual-beli 
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tersebut Ketika terdapat unsur najis didalamnya, sejalan dengan hal itu, 

kalangan ulama Syafi’iyyah menerapkan hukum yang sama. Bahkan, hukum ini 

ditempatkan di tempat yang pertama sebagaimana terdapat dalam Raudhat al-

Thalibin. Begitu pula dengan ulama Hanabilah. Adapun Hanafiyyah, mereka 

tidak menjadikan unsur najis dalam suatu barang yang menjadikannya tidak 

boleh, namun ketidakbolehan barang tersebut dimanfaatkan menurut 

pandangan syariat47. 

C. Ju al-beli Barang Najis dalam Islam 

1. Pengertian najis dalam Islam 

Secara etimologis, istilah "najis" berasal dari kata-kata Arab seperti 

جِسَْ
َ
ْسا ,(najisa) ن

َ
ْسا dan ,(najasa>n) نج

ُ
ج
َ
 yang semua mengandung ,(<najusa) ن

makna "kotor" atau "tidak suci". Di bawahnya, terdapat istilah "anjasu as-

syai’u" yang berarti "menajiskan", "menyebabkan najis", atau "mengotori"48. 

Dilihat dari istilah, najis menurut definisi Syafi’iyah adalah sesuatu yang 

dianggap kotor dan mencegah sahnya salat tanpa ada hal yang meringankan. 

Sementara menurut Malikiyah, najis adalah sifat hukum suatu benda yang 

mengharuskan seseorang tercegah dari kebolehan melakukan salat bila 

terkena atau berada di dalamnya. Perbedaan antara najis dan hadats adalah 

najis bisa ditemukan pada badan, pakaian, dan tempat, sementara hadats 

khususnya ditemukan pada badan. Najis bersifat konkret, sementara hadats 

bersifat abstrak dan menunjukkan keadaan seseorang. Contohnya, setelah 

berhubungan badan dengan istri, seseorang dalam keadaan hadats besar, 

sedangkan ketika kentut, dia dalam keadaan hadats kecil. Jika pakaiannya 

 

47 Ikit, dkk., Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam, h. 92-101 

48 Ahmad Warson Munawwir, Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap, (Cet. Ke 
I; Surabaya: Penerbit Pustaka Progresif, 1984), h. 1389. 
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terkena air kencing, maka dianggap terkena najis. Hadats kecil dapat 

dihilangkan dengan melakukan wudhu, sementara hadats besar memerlukan 

mandi. Sedangkan untuk najis, asalkan najis tersebut hilang, maka benda 

tersebut dianggap suci kembali. Penting untuk memahami perbedaan antara 

hadats dan najis ini. 49 

2. Jenis-jenis Najis 

a. Najis Mukhaffafah 

Najis Mukhaffafah adalah najis ringan, seperti air kencing bayi laki-laki 

yang belum berusia dua tahun dan hanya mengonsumsi air susu ibunya. Najis 

ini dapat disucikan dengan memercikkan air pada tempat atau benda yang 

terkena najis tersebut. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh abu Daud dalam 

kitab sunannya; 

ْْ َ ى ِ
َ
نِْأ بِْبى ْحَرى َ ى ِ

َ
ْأ ،ْعَنى

َ
ة
َ
اد
َ
ت
َ
ْق ،ْعَنى

َ
ْعَرُوبَة َ ى ِ

َ
نِْأ ،ْعَنِْابى َ

ب 
يَحى اْ

َ
ن
َ
ث
َّ
،ْحَد

ٌ
د
َّ
مُسَد اْ

َ
ن
َ
ث
َّ
حَد

سَْ
ى
الَ:ْ»يُغ

َ
ْق
ُ
ه
ى
ْعَن ُ

 
ْاللّٰ َ َ ِ

ْرَض  ٍّ ْعَلَِ
بِيهِ،ْعَنى

َ
ْأ وَدِ،ْعَنى سى

َ ى
جَارِيَةِ،ْْالأ

ْ
لِْال ْبَوى ْْلُْمِنى

ُ
ح
َ
ض
ى
وَيُن

مِْمَْ
َ
لَ
ُ
غ
ْ
لِْال ْبَوى عَمىْمِنى

ى
ْيَط مى

َ
ل  50اْ

Artinya: 

Musaddad mengabarkan kepada kami, Yahya mengabarkan kepada kami, 
dari Ibnu Abi 'Urwah, dari Qatadah, dari Abu Harb ibn Abi al-Aswad, dari 
ayahnya, dari Ali, radhiallahu 'anhu "Air kencing anak perempuan itu 
dicuci, sedangkan air kencing anak laki-laki itu dipercikkan selama dia 
belum makan”  

b. Najis mutawassithah 

Ini merupakan jenis najis sedang. Ini mencakup benda-benda yang 

tidak termasuk dalam kategori najis mughalladhah (berat) dan najis 

mukhaffafah (ringan). Najis mutawassithah dibagi menjadi dua jenis51. 

 
49 Salsabilla, dkk., "Pembagian Najis Dalam Agama Islam." Religion: Jurnal Agama, 

Sosial, dan Budaya 1. No 6 (2023), h. 521. 

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

Al-Sajista>ni, Sunan Abu Da>ud, h. 103. 

51 Salsabilla, dkk., "Pembagian Najis Dalam Agama Islam." h. 521. 
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1) Najis 'ainiyah  

Adalah jenis najis yang dapat dikenali melalui indra penglihatan, 

penciuman, dan perasaan. Contohnya meliputi kotoran, bangkai hewan, 

maupun darah. Metode membersihkan najis 'ainiyah adalah dengan mencuci 

sampai warna, bau, dan rasanya hilang, dan kemudian disiram dengan air suci. 

2) Najis hukmiyah  

Adalah jenis najis yang tidak terlihat secara fisik, namun masih 

dianggap najis menurut hukum. Contohnya adalah bekas air seni yang sudah 

mengering. Metode untuk membersihkan najis hukmiyah adalah dengan 

menyiramkan air suci pada area atau benda yang terkena najis52. 

c. Najis Mughalladhah. 

Merupakan jenis najis yang dianggap berat karena memerlukan 

perlakuan khusus untuk membersihkannya. Jenis najis ini meliputi najis yang 

berasal dari anjing, babi, atau keturunan mereka, seperti air liur dan 

keringatnya. Untuk menyucikan najis mughalladhah, dibutuhkan proses 

mencuci dengan air sebanyak tujuh kali, di antaranya satu kali menggunakan 

air yang dicampur dengan debu. Sebelum dicuci dengan air, disarankan untuk 

membersihkan secara fisik najis yang terlihat terlebih dahulu53. 

3. Jual-beli Najis Menurut Pandangan Ulama 

Dalam konteks jual beli, larangan terhadap barang-barang najis 

memiliki akar dalam prinsip-prinsip agama yang mendorong umat Muslim 

untuk menjaga kesucian dan kebersihan dalam kehidupan sehari-hari, 

termasuk dalam transaksi jual-beli. Dalam muamalah islam telah ditekankan 

 

52 Salsabilla, dkk., Pembagian Najis Dalam Agama Islam. h. 522. 

53 Salsabilla, dkk., Pembagian Najis Dalam Agama Islam. h. 522. 
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dalam menjauhi barang-barang seperti babi, bangkai, atau darah dalam 

praktik jual beli mereka, karena hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip 

kesucian dan kebersihan yang dijunjung tinggi dalam ajaran agama. 

Para ulama fikih sepakat bahwa beberapa jenis najis tidak boleh 

diperjual belikan, sementara beberapa jenis lainnya masih menjadi 

perdebatan. Jual beli bangkai, khamr (minuman keras), dan babi dianggap 

batal atau tidak sah menurut para fuqaha54, karena sesuai dengan sabda 

Rasulullah saw yang menyatakan; 

ْْ َ ى ِ
َ
نِْأ اءِْبى

َ
ْعَط ْحَبِيبٍ،ْعَنى َ ى ِ

َ
نِْأ ْبى

َ
ْيَزِيد ،ْعَنى

ُ
ث يى

 
الل اْ

َ
ن
َ
ث
َّ
،ْحَد

ُ
بَة يى

َ
ت
ُ
ق اْ
َ
ن
َ
ث
َّ
ْْحَد رَبَاحٍ،ْعَنى

ْْ
 

ْصَل ِ
 
:ْسَمِعَْرَسُولَْاللّٰ

ُ
ه
َّ
ن
َ
هُمَا،ْأ

ى
ْعَن ُ

 
ْاللّٰ َ َ ِ

ْرَض  ِ
 
دِْاللّٰ نِْعَبى مَ،ْجَابِرِْبى

 
هِْوَسَل يى

َ
اُللهْعَل

يرِْْ ِ
ى  وَالخِب  ةِْ

َ
ت وَالمَيى رِ،ْ مى

َ
عَْالخ بَيى مَْ ْحَرَّ

ُ
ه
َ
ْوَرَسُول َ

 
ْاللّٰ

َّ
:ْإِن

َ
ة
 
بِمَك وَْ

ُ
حِْوَه

ى
ت
َ
ولُْعَامَْالف

ُ
يَق
ْ
َ
نُْوَالأ

ُ
ف السُّ بِهَاْ ْ

َ
ل

ى
هَاْيُط

َّ
إِن
َ
ف ةِ،ْ

َ
ت المَيى حُومَْ

ُ
ْش

َ
ت يى

َ
رَأ
َ
أ ْ، ِ

 
رَسُولَْاللّٰ يَاْ قِيلَ:ْ

َ
ف امِ«،ْ

َ
ن ،ْْصى

الَْرَسُولُْْ
َ
ْق مَّ

ُ
وَْحَرَامٌ«،ْث

ُ
،ْه

َ
الَ:ْ»لَّ

َ
ق
َ
اسُ؟ْف

َّ
الن ْبِهَاْ

ُ
بِح صى

َ
ت ،ْوَيَسى

ُ
ود
ُ
الجُل نُْبِهَاْ

َ
ه
ى
وَيُد

مَْ
 
هِْوَسَل يى

َ
ْاُللهْعَل

 
ْصَل ِ

 
حُومَهَاْْاللّٰ

ُ
مَْش حَرَّ اْ مَّ

َ
ْل َ
 
ْاللّٰ

َّ
ْإِن

َ
ْاليَهُود ُ

 
لَْاللّٰ

َ
ات
َ
:ْ»ق

َ
لِك

َ
ْذ
َ
د
ى
ْعِن

ْبَاعُوْ مَّ
ُ
وهُ،ْث

ُ
ْجَمَل

ُ
ه
َ
مَن
َ
واْث

ُ
ل
َ
ك
َ
أ
َ
 هُ،ْف

Artinya: 

Qutaibah, telah menceritakan kepada kami, dari Al-Laits, dari Yazid bin 
Abi Habib, dari Atha' bin Abi Rabah, dari Jabir bin Abdullah radhiallahu 
'anhuma, bahwa dia mendengar Rasulullah saw. bersabda pada tahun 
penaklukan ketika dia berada di Makkah. “Sesungguhnya, Allah dan 
Rasul-Nya mengharamkan jual beli khamar, bangkai, babi, dan patung.” 
Ada yang bertanya, “Wahai Rasulullah, apa pendapatmu mengenai jual 
beli lemak bangkai, mengingat lemak bangkai itu dipakai untuk 
menambal perahu, meminyaki kulit, dan dijadikan minyak untuk 
penerangan?” Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Tidak boleh! 
Jual beli lemak bangkai itu haram.” Kemudian, Rasulullah shallallahu 
‘alaihi wa sallam bersabda, “Semoga Allah melaknat Yahudi. 
Sesungguhnya, tatkala Allah mengharamkan lemak bangkai, mereka 
mencairkannya lalu menjual minyak dari lemak bangkai tersebut, 
kemudian mereka memakan hasil penjualannya.55”   

 

54 Djamila Usup, Hukum Jual-beli Dengan Barang-barang Terlarang, h. 6 

55 Muh}ammad bin Isma>‘i>l Abu> ‘Abdillah al-Bukha>ri al-Ja‘fiy, Al-Ja>mi‘ al-Musnad al-

S{ah}i>h} al-Muktas}ar min Umu>r Rasu>lullah S{alla>llah wa Sunanih wa Ayya>mih: S}ah}i>h} al-Bukariy, h. 

84. 
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Menurut Mazhab Hanafiyah dan Zhahiriyah, benda-benda najis selain 

yang disebutkan dalam hadis di atas dapat dijual belikan asalkan tidak 

dimaksudkan untuk dimakan. Contohnya adalah kotoran ternak. Prinsip 

umum yang dianut dalam Mazhab ini adalah Semua yang mengandung 

manfaat yang diperbolehkan oleh syariah dapat diperjualbelikan.. Mazhab 

Hanafiyah lebih cenderung mempertimbangkan manfaat, sementara jumhur 

(mayoritas) fuqaha berpegang teguh pada prinsip kesucian benda.56 

D. Kaidah Kesahihan Hadis 

Antara zaman Nabi dan saat hadis Nabi dikodifikasi, berbagai peristiwa 

dapat memengaruhi keakuratan riwayat hadis tersebut, sehingga mungkin 

tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya diajarkan oleh Nabi saw. Oleh karena 

itu, sebelum menggunakan hadis sebagai argumen atau pedoman, perlu 

dilakukan penelitian untuk memastikan keaslian dan keautentikan hadis 

tersebut. Hal ini penting karena ada kemungkinan hadis-hadis tersebut telah 

mengalami perubahan atau penambahan selama proses transmisi dari satu era  

ke era berikutnya. Dengan demikian, penelitian yang cermat diperlukan untuk 

memastikan bahwa hadis yang dijadikan sebagai rujukan dalam studi Islam 

adalah benar-benar sesuai dengan ajaran yang dimaksud oleh Nabi 

Muhammad saw dan dapat dipertanggungjawabkan57. 

Munculnya kaidah dalam Ilmu Hadis yang bertujuan untuk memastikan 

keautentikan hadis menjadi suatu kebutuhan yang sangat penting. Salah satu 

aspek penting dalam kajian Ilmu Hadis adalah kaidah yang membahas tentang 

kesahihan hadis. Kaidah ini bertujuan untuk menyelidiki dan memverifikasi 

 

56 Djamila Usup, Hukum Jual-beli Dengan Barang-barang Terlarang, h. 6 

57 Abdul Gaffar, ‘Ilal al-Hadist Kritik Kaidah Kesahihan Hadis, (Cet. Ke I; Kendari: Sulqa 
Press IAIN Kendari, 2022), h. 5 
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bahwa sebuah riwayat telah melewati proses transmisi tanpa mengalami 

penyimpangan, pemalsuan, atau perubahan yang dapat meragukan 

keasliannya. Dengan fungsi pengawalan keautentikan hadis ini, kepercayaan 

terhadap keandalan hadis dapat dijaga dengan baik.58 

Para ulama telah mengembangkan berbagai kaidah dalam Ilmu Hadis 

untuk menentukan keabsahan sebuah hadis dalam kepentingan penelitian. 

Salah satunya adalah kaidah kesahihan yang dinyatakan oleh Ibn Salah dalam 

karyanya yang berjudul “Ma‘rifat Anwa>‘ ‘Ulu>m al-H{adi>s-Muqaddimah Ibn 

Salah". Kaidah ini digunakan sebagai standar untuk menilai apakah sebuah 

hadis dapat dianggap sah atau tidak.   

Kriteria hadis shahih menurut Ibn S{ala>h yaitu; 
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Artinya: 

“Hadis sahih ialah 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)”.  

Secara umum, tidak ada konsensus yang jelas di antara para ulama 

mengenai syarat-syarat yang tepat untuk menentukan keaslian suatu sanad 

hadis. Namun, mayoritas ulama mengacu pada kesimpulan yang diberikan 

oleh Ibn al-Salah tentang definisi hadis sahih. Kesimpulan ini didasarkan pada 

analisis kriteria atau syarat-syarat yang telah disebutkan sebelumnya oleh 

para ulama sebagai standar untuk menilai keabsahan sanad dan matan hadis60. 

 

58 Abdul Gaffar, ‘Ilal al-Hadist Kritik Kaidah Kesahihan Hadis, h. 5 

59 ‘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. 

60 Abustani Ilyas, dkk., Epistemologi Kritik Sanad: Antara Normativitas, Historisitas dan 
Aplikasi (Cet. Ke‛II; Bantul: Semesta Aksara: 2022), h. 32. ‚ 
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Berdasarkan definisi yang disusun oleh Ibn al-Salah, beberapa kaidah 

digariskan sebagai pedoman dalam penelitian hadis, dari aspek sanad maupun 

matan. Salah satu acuan yang penting adalah definisi hadis sahih yang menjadi 

standar kesahihan hadis. Namun, kaidah ini baru berlaku jika hadis yang 

sedang diteliti bukanlah hadis mutawatir61. 

Kaidah kesahihan hadis, berdasarkan definisi yang disampaikan oleh 

Ibn al-Salah, dibagi menjadi lima aspek yang kemudian menjadi faktor dalam 

penelitian mengenai kevalidan sebuah hadis.. Poin-poin tersebut mencakup: 

(1) kelanjutan sanad (ittishal al-sanad); (2) keadilan (adil) dari periwayat; (3) 

kekuatan hafalan (dhabit) periwayat; (4) kebebasan dari unsur-unsur syudzuz 

(ketidakbenaran); dan (5) ketiadaan 'illah (kelemahan atau cacat) dalam hadis 

tersebut.62 

Kesepakatan ulama tentang lima kaidah ini tetap menjadi tolok ukur 

yang digunakan hingga sekarang dalam menilai kualitas sebuah hadis. 

Meskipun ada variasi dalam pembagian klasifikasi di antara mereka, namun 

penting untuk dicatat bahwa perbedaan tersebut tidak menghilangkan salah 

satu poin dari lima kaidah yang telah disebutkan sebelumnya63. 

Kaidah inilah yang dipakai dalam skripsi ini, yaitu dengan meneliti 

kesahihan hadis menurut kriteria yang ditetapkan oleh Ibnu Shalah. 

1. Kaidah Kesahihan Sanad 

a. Ittis}a>l al-sanad 

Menurut pandangan Syuhudi Isma’il, Sanad bersambung merujuk pada 

setiap individu yang menyampaikan riwayat hadis dari individu sebelumnya 

 

61 Abdul Gaffar, ‘Ilal al-Hadist Kritik Kaidah Kesahihan Hadis, h. 8 

62 Abdul Gaffar, ‘Ilal al-Hadist Kritik Kaidah Kesahihan Hadis, h. 8 

63 Abdul Gaffar, ‘Ilal al-Hadist Kritik Kaidah Kesahihan Hadis, h. 8 
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secara berurutan dalam rangkaian sanad hadis. Ini berarti bahwa semua 

perantara dalam sanad, mulai dari yang mencatat riwayat hadis hingga sahabat 

yang mendengar langsung dari Nabi, terhubung secara terus-menerus dalam 

proses penyaluran hadis. 

Penelitian ketersambungan sanad merupakan suatu kebutuhan penting 

dalam mengevaluasi validitas sebuah hadis. Meskipun kepercayaan terhadap 

keandalan perawi adalah faktor yang signifikan, namun hal itu tidak secara 

otomatis menjamin keabsahan keseluruhan sanad. Terdapat situasi di mana 

perawi yang dapat dipercaya, baik dengan sengaja maupun tidak, melakukan 

tindakan yang dapat menurunkan kualitas sanad hadis, seperti me-mursal-kan 

hadis atau melakukan tadlis64.  

Namun, dalam menetapkan standar keabsahan suatu Hadis, terjadi 

perbedaan antara al-Bukhari dan Muslim, terutama terkait dengan aspek 

tersambungnya sanad antara perawi. Perbedaan tersebut berkaitan dengan 

apakah perawi Hadis bertemu langsung dengan guru atau muridnya, atau 

perawi terdekat dalam rangkaian sanadnya. Al-Bukhari menyoroti pentingnya 

pertemuan langsung antara kedua perawi atau antara guru dan murid, bahkan 

jika pertemuan itu hanya terjadi sekali. Di sisi lain, Muslim tidak menganggap 

pertemuan langsung sebagai keharusan, asal kedua perawi atau guru-murid 

tersebut hidup pada waktu yang bersamaan.65 

Berikut adalah indikator yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam 

mengidentifikasi ketersambungan sanad (ittisal al-sanad): 

1) Memperhatikan si>gat al-tah}ammul wa al-ada>’ 

 

64 Hedhri Nadhiran, Epistemologi Kritik Hadis Menggagas Paradigma Integrasi-
Interkoneksi dalam Uji Otentisitas Hadis, (Cet. II; Palembang: NoerFikri Offset, 2021), h. 87 

65 Abustani Ilyas, dkk., Epistemologi Kritik Sanad: Antara Normativitas, Historisitas 
dan Aplikasi, h. 28. ‚ 
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Secara umum, penyampaian Hadis dapat dikelompokkan ke dalam 

beberapa bentuk.. Pertama, melalui proses mendengarkan langsung dari 

seorang guru (al-Sima>’ min lafz} al-syaikh). Kedua, dengan membacakan kepada 

seorang guru (al-Qira>‘at ‘ala> al-syaikh). Ketiga, melalui penerimaan legalitas 

(al-Ija>zah). Keempat, melalui penyerahan secara langsung (al-Muna>walah). 

Kelima, melalui penulisan (al-Kita>bah). Keenam, melalui pemberitahuan (al-

I‘la>m). Ketujuh, melalui wasiat melalui kitab (al-Was}iyyah bi al-kitab). Dan 

terakhir, melalui temuan melalui benda (al Wija>dah).66 

2) Memperhatikan sezaman dan petemuan (Mu‘a>s}arah wa Muba>syarah) 

Mu’a>s{arah dan Muba>syarah merupakan dua konsep yang penting dalam 

menilai ketersambungan sanad. mu’a>s{arah menunjukkan ketersambungan 

sanad dengan memperhatikan kezamanan waktu antara guru dan murid. 

Sementara itu, muba>syarah menggarisbawahi pentingnya keterhubungan 

sanad dengan mempertimbangkan pertemuan langsung antara guru dan 

murid.67 

Abdul Gaffar, dalam karyanya yang berjudul "Telaah Kritis Atas 'Ilal al-

Hadis Dalam Kaidah Kesahihan Hadis (Sebuah Rekonstruksi Metodologis)", 

menjelaskan bahwa Jika tahun kelahiran seorang periwayat tidak tercatat, 

salah satu cara untuk memperkirakan kemungkinan pertemuan atau 

keberadaan mereka pada masa yang sama adalah dengan memeriksa tahun 

kematian masing-masing periwayat. Jika perbedaan waktu antara tahun 

kematian keduanya tidak melebihi 40 tahun, ada kemungkinan mereka 

 

66 ‘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. 132-

178 

67 Abustani Ilyas, dkk., Epistemologi Kritik Sanad: Antara Normativitas, Historisitas 
dan Aplikasi, h. 45. 
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bertemu, dengan asumsi bahwa umumnya seorang hidup sekitar 60 tahun. 

Namun, jika perbedaan waktu tersebut lebih dari 40 tahun, diperlukan 

penelitian lebih lanjut untuk menentukan apakah pertemuan antara keduanya 

terjadi atau tidak68. 

3) Memperhatikan hubungan guru dan murid 

Dalam Ilmu Hadis, jika seorang perawi menyampaikan sebuah hadis 

yang diklaimnya diterima dari seorang guru, namun setelah diteliti tidak 

ditemukan hubungan yang meyakinkan antara keduanya, kasus semacam ini 

disebut sebagai hadis munqati’, yang artinya hadis yang sanadnya terputus 

dari berbagai segi, baik di awal, tengah, maupun akhir sanad. Dengan 

demikian, hubungan antara guru dan murid menjadi sangat signifikan dalam 

menetapkan keterhubungan sanad. Untuk mengidentifikasi ikatan antara guru 

dan murid, dapat dilakukan penelusuran mengenai guru-guru oleh seorang 

murid dan sebaliknya, yang telah disusun ulama dalam kitab rijal al-hadis.69 

4) Memperhatikan tempat tinggal guru dan murid. 

Ketersambungan sanad hadis juga dapat diperhatikan dari lokasi 

transmisi antara seorang guru dan murid. Pentingnya hubungan antara guru 

dan murid dalam satu tempat karena jika tidak, sulit untuk mengetahui 

ketersambungan sanadnya. Dengan adanya lokasi yang sama, proses transmisi 

hadis bisa terjadi dalam satu majelis. Namun, meskipun berada dalam satu 

majelis atau tempat yang sama, jika seorang murid tidak mendengar langsung 

apa yang diucapkan oleh gurunya, maka hadisnya tidak boleh disampaikan 

kepada orang lain.  

 

68 Abdul Gaffar, “Telaah Kritis Atas ‘Ilal al-Hadis Dalam Kaidah Kesahihan Hadis 
(Sebuah Rekonstruksi Metodologis)”,‛Disertasi, (Makassar: PPs UIN Alauddin, 2015) h. 132 

69 Abustani Ilyas, dkk., Epistemologi Kritik Sanad: Antara Normativitas, Historisitas 
dan Aplikasi, h. 46-47. 
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Salah satu indikator lain yang bisa membuktikan bahwa dua perawi 

berada pada tempat yang sama adalah melalui penelusuran rihlah ilmiah 

(perjalanan dalam menuntut ilmu). Dalam kitab-kitab biografi perawi hadis, 

beberapa tempat menjadi tujuan rihlah ilmiah para ulama hadis, seperti 

Khura sa n, 'Iraq, Hija z, Mesir, Sya m, Başrah, dan Bagdad. Maka, untuk 

mengetahui tempat pertemuan antara guru dan murid, bisa dilakukan dengan 

melacak wilayah hidup seorang perawi atau lokasi yang pernah dia kunjungi.70 

b. Perawinya Adl 

Kata “adl” yang secara etimologi merupakan serapan dari bahasa arab, 

merupakan asal-usul dari kata ْلةْ,عداْْيعدل,عدل  yang memiliki arti berlaku 

adil71. 

Merujuk dari penjelasan wahidul anam, ‘Adalah merupakan suatu 

kualitas kepribadian seseorang yang berasal dari sikap takwa dan menjaga 

kehormatan diri, di mana kualitas ini dapat dilihat secara nyata dari upaya 

untuk menjauhi dosa besar dan kecenderungan untuk menghindari dosa-dosa 

kecil serta perilaku-perilaku yang merusak harga diri, seperti makan sambil 

berjalan, buang air kecil di tempat terbuka, dan lain sebagainya.  

Penting untuk dicatat bahwa memiliki kualitas adil tidak berarti 

seseorang sempurna atau terbebas dari segala kesalahan. Seperti yang pernah 

diungkapkan oleh Imam al-Syafi'i, hanya sedikit orang yang mencapai 

kesempurnaan dalam ketaatan kepada Allah tanpa melakukan kesalahan, 

seperti yang terjadi pada Nabi Yahya bin Zakaria, Apabila yang lebih dominan 

ketaatan, maka dia adalah orang yang adil, sebaliknya apabila yang dominan 

 

70 Abustani Ilyas, dkk., Epistemologi Kritik Sanad: Antara Normativitas, Historisitas dan 
Aplikasi, h. 46. 

71 Abustani Ilyas, dkk., Epistemologi Kritik Sanad: Antara Normativitas, Historisitas dan 
Aplikasi, h. 47-48. 
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adalah maksiat, maka dia orang yang tercela.. Untuk lebih memahami konsep 

ini, terdapat beberapa ciri yang menjadi acuan, seperti memiliki keyakinan 

Islam, telah baligh, berakal sehat, dan menjauhi segala bentuk kefasikan. 

Dalam konteks ini, kefasikan merujuk pada perilaku melakukan dosa besar 

secara berulang atau terus-menerus, serta terbuka dalam melakukan dosa 

kecil. Selain itu, seseorang juga harus menjaga kehormatannya dari celaan72. 

c. Periwayat bersifat D}a>bit} 

Istilah "D}a>bit}" menurut pengertian yang telah disampaikan oleh ulama, 

seperti Ibn Hajar al-'Asqalani dan al-Sakhawi, merujuk pada seseorang orang 

yang memiliki daya ingat yang kuat terhadap sesuatu yang didengarnya, dan 

mampu memberikan kembali secara tepat kapan pun dia menginginkannya.73 

Abu Bakar Kafi, dalam kitabnya, memisahkan konsep "d}a>bit}" menjadi 

dua bagian yakni; 

1) D{abt{ al-sadr 

Merujuk pada kekuatan ingatan yang terdapat dalam hati atau dada 

seseorang. Artinya, seseorang memiliki kemampuan mengingat dengan kuat 

sejak ia menerima hadis yang dituturkan oleh seorang syekh atau gurunya 

hingga menyampaikannya kembali kepada muridnya atau orang lain, atau 

mampu untuk meneruskannya kapan pun dibutuhkan oleh orang lain.  

2) D{abt{ kita>b 

Dalam konteks hafalan secara tertulis, hal ini menunjukkan bahwa 

tulisan-tulisan hadisnya, yang mencakup sejak ia pertama kali mendengarnya 

 

72 Wahidul Anam, Dekonstruksi Kaidah Adalah al-Sahabah Implikasinya Terhadap Studi 
Ilmu Hadis, (Cet. I; Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara, 2016), h. 54-55 

73 M. Syuhudi Ismail, Kaidah Kesahihan Sanad Hadis: Telaah Kritis dan Tinjauan dengan 
Pendekatan Ilmu Sejarah, (Cet. III; Jakarta: Bulan Bintang, 2005), h. 140 
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dari gurunya, dipastikan tidak mengalami perubahan, substitusi, atau 

pengurangan. Dengan kata lain, tidak ada kesalahan dalam catatan yang 

kemudian diubah atau diganti, karena hal ini dapat mengurangi kepercayaan 

terhadap keandalan seorang perawi..74 

Dilihat dari segi sifatnya, D{abt{ terbagi menjadi dua, yakni; 

a) D{abt{ Khafif 

 Digunakan untuk perawi yang memiliki ingatan sempurna terhadap 

hadis yang ia terima dan mampu menututrkan kembali dengan baik hadis yang 

diingatnya kepada muridnya atau orang lain. 

b) Tamm al-D{abt{ 

Digunakan untuk merujuk pada perawi yang tidak hanya memiliki 

ingatan sempurna terhadap hadis yang diterimanya dan mampu 

menyampaikannya dengan baik dan sempurna kepada orang lain, tetapi juga 

memiliki pemahaman yang baik terhadap hadis yang diingatnya tersebut.75 

2. Kaidah Kesahihan matn 

a. Terhindar dari Sya>z\ 

Ulama memiliki perbedaan pendapat dalam mengenai pengertian 

"syaz" dalam istilah. Secara umum, terdapat tiga pendapat yang paling sering 

digunakan. 

1) Menurut al-Syafi'i,  

Sebuah hadis dianggap bebas dari syuzuz jika hanya diriwayatkan oleh 

seorang perawi yang dapat dipercaya (s\iqah), meskipun tidak ada perawi lain 

 

74 Abustani Ilyas, dkk., Epistemologi Kritik Sanad: Antara Normativitas, Historisitas dan 
Aplikasi, h. 53. 

75 Abustani Ilyas, dkk., Epistemologi Kritik Sanad: Antara Normativitas, Historisitas dan 
Aplikasi, h. 57. 



51 

 

yang meriwayatkannya. Namun, keberadaan syuzuz terjadi jika hadis yang 

diriwayatkan oleh perawi yang terpercaya bertentangan dengan hadis yang 

juga diriwayatkan oleh banyak perawi yang dianggap terpercaya (s\iqah). 

2) Imam al-Hakim al-Naysaburi  

Ia menuturkan bahwa hadis sya>z\ ialah hadis yang diriwayatkan oleh 

seorang perawi yang terpercaya (s\iqah), namun, tidak ditemukan perawi 

terpercaya lainnya yang meriwayatkannya. 

3) Menurut Abu Ya'la al-Khalili 

Hadis sya>z\ adalah hadis yang sanadnya hanya memiliki satu jalur, baik 

periwayatnya memiliki kualitas yang terpercaya (s\iqah) maupun tidak. Jika 

periwayatnya tidak terpercaya, maka hadis tersebut ditolak sebagai bukti yang 

dapat diterima. Namun, jika periwayatnya terpercaya, maka riwayatnya 

tersebut dibiarkan (mutawaqqal), tidak ditolak dan juga tidak diterima sebagai 

bukti yang dapat diterima76. 

M. Syuhudi Ismail dalam penjelasannya mengatakan bahwa terdapat 

empat hal dalam mengidentifikasi sya>z\ (pertentangan) dalam matan Hadis, 

yaitu: pertama, sanad Hadis yang diteliti hanya satu tanpa jalur lain. kedua, 

matan (teks) Hadis saling bertentangan dengan matan (teks) Hadis yang 

disertai dengan sanad yang lebih kuat; ketiga, bertentangan terhadap ayat al-

Qur'an; dan terakhir, tidak dapat diterima oleh nalar sehat dan fakta atau 

catatan sejarah.77 

b. Terhindar dari ‘illat 

 

76 M. Syuhudi Ismail, Kaidah Kesahihan Sanad Hadis: Telaah Kritis dan Tinjauan dengan 
Pendekatan Ilmu Sejarah, h. 145 

77 Arifuddin Ahmad, Paradigma Baru Memahami Hadis Nabi, (Cet. I: Jakarta: Renaisan, 
2005 M.), h. 117 
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'Illat, seperti yang dijelaskan oleh Ibn al-Salah dan al-Nawawi, merujuk 

pada sebab tersembunyi yang dapat merusak kualitas suatu hadis. 'Illat ini 

menyebabkan hadis yang pada penilaian awalnya terlihat memiliki kualitas 

sahih, menjadi tidak sahih.78.  

Beberapa hal yang bisa peneliti identifikasi untuk menentukan adanya 

'illat (kecacatan) dalam matan hadis meliputi: a) adanya idraj (penambahan 

kata atau kalimat oleh perawi yang terpercaya dalam teks hadis), b) 

penggabungan teks hadis, baik sebagian maupun seluruhnya, ke dalam teks 

riwayat lain oleh perawi yang terpercaya, c) terdeteksi ziyadah (penambahan 

satu kata atau kalimat yang pada hakikatnya bukan bagian dari teks atau bisa 

dikatakan berupa penjelasan hadis oleh perawi yang terpercaya), d) adanya 

inqilab (pembalikan urutan kata dalam matan hadis), e) adanya tahrik atau 

tashih (perubahan huruf atau tata bahasa dalam teks hadis), dan f) 

ditemukannya kesalahan dalam lafal hadis yang dapat mempengaruhi 

maknanya79.  

E. Ilmu Ma‘a>ni al-H{adi>s 

Dalam ruang lingkup Ilmu Hadis, ada sebuah disiplin yang biasa disebut 

sebagai ‘ilm ma‘a>ni> al-h}adi>s\, yang membahas metode pemahaman hadis atau 

cara menjelaskan hadis. Ilmu ini fokus pada pendekatan interpretasi. ‘Ilm 

Ma‘a>ni> al-H}adi>s\ terdiri dari tiga kata: ‘Ilm, Ma‘a>ni> dan al-H}adi>s\. Kata 'ilm 

berasal dari huruf 'ain, lam, dan mim, yang secara harfiah berarti memberikan 

bekas pada sesuatu atau menunjukkan sesuatu sebagai tanda yang 

membedakannya dari yang lain. Dari sini, maknanya berkembang menjadi 

 

78 M. Syuhudi Ismail, Kaidah Kesahihan Sanad Hadis: Telaah Kritis dan Tinjauan dengan 
Pendekatan Ilmu Sejarah, h. 152 

79 Arifuddin Ahmad, Paradigma Baru Memahami Hadis Nabi, h. 109. 
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"pengetahuan", "pemahaman", "pengakuan", dan "pengetahuan tentang 

hakikat suatu hal". 'Ilm dalam konteks ini merujuk pada pengetahuan yang 

bersifat umum80. 

Menurut Arifuddin Ahmad ‘Ilm Ma‘a>ni> al-H{adi>s\ dijelaskan sebagai ilmu 

yang mengkaji mengenai hal ihwal dari lafal dan makna yang terdapat di dalam 

berbagai teks hadis sesuai dengan tuntutan kondisinya atau konteksnya81. 

Berdasarkan definisi tersebut, terdapat dua faktor kunci yang perlu 

diperhatikan dengan cermat. Pertama, adalah penelusuran makna leksikal 

suatu kata, serta aspek gramatika dan medan semantiknya. Kedua, adalah 

konteks sosio-historis atau asba>b wuru>d dimana lafal dilahirkan.82 

Abdul Mustaqim lebih menekankan Ma‘a>ni> al-H{adi>s\ sebagai ilmu 

Hermeneutika Hadis. Secara dasarnya, ilmu Ma'ani al-Hadis merupakan studi 

tentang cara memahami teks dalam sebuah hadis yang selalu melibatkan tiga 

elemen triadik dan dialektik: penulis, pembaca, dan pendengar. Penulis dalam 

konteks ini adalah Nabi Muhammad saw., kemudian pembaca adalah orang 

yang membaca teks hadis, dan pendengar ialah orang-orang yang 

mendengarkan, baik saat hadis itu disampaikan oleh Nabi pada masanya 

maupun saat ini. Ketiga variabel ini memiliki konteksnya masing-masing yang 

perlu dipertimbangkan untuk mendalami hadis Nabi dengan seimbang dan 

untuk menghindari interpretasi yang sewenang-wenang83. 

Abdul Mustaqim lebih lanjut mendefinisikan ilmu Ma‘a>ni> al-H{adi>s\ 

sebagai studi yang didalamnya mengkaji prinsip metodologis dalam 

 

80 Arifuddin Ahmad, Metodelogi Pemahaman Hadis: Kajian Ilmu Ma’ani al-Hadis, h. 4. 

81 Arifuddin Ahmad, Metodelogi Pemahaman Hadis: Kajian Ilmu Ma’ani al-Hadis, h. 6. 

82 Arifuddin Ahmad, Metodelogi Pemahaman Hadis: Kajian Ilmu Ma’ani al-Hadis, h. 6. 

83 Abdul Mustaqim, Ilmu Ma‘anil Hadits Paradigma Interkonteks Berbagai Teori dan 
Metode Memahami Hadis Nabi (Cet. II; Yogyakarta: Idea Press, 2016), h. 9. 
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memahami sebuah hadis Nabi Muhammad saw. Tujuannya adalah agar hadis 

tersebut dapat dimaknai atau dipahami dengan maksud dan konten yang tepat 

serta proporsional. Oleh karena itu, seseorang yang ingin memahami hadis 

juga harus memperhatikan berbagai aspek terkait. Ini termasuk 

mempertimbangkan posisi Nabi, konteks situasional yang menyebabkan hadis 

tersebut muncul, baik secara mikro maupun makro, menelaah variasi redaksi 

hadis, mengumpulkan hadis berdasarkan tema, serta mencari makna yang 

relevan dengan konteks saat ini, dan aspek-aspek lainnya84. 

Dalam skripsi ini, penulis menerapkan pendekatan yang diuraikan oleh 

Arifuddin Ahmad dalam karyanya "Metodologi Pemahaman Hadis: Kajian 

Ma‘a>ni> al-H{adi>s\ ". Pendekatan ini terdiri dari tiga langkah, yakni:: 

1. Interpretasi Tekstual 

Interpretasi tekstual ialah pendekatan untuk memahami teks hadis 

berdasarkan teksnya tersendiri, baik itu secara harfiah (literal) maupun 

maknawi, tanpa terlalu mempertimbangkan konteks historis atau latar 

belakang peristiwa yang menghasilkan hadis tersebut. Pendekatan ini 

cenderung menekankan pada pemahaman langsung terhadap kata-kata dan 

struktur kalimat dalam teks hadis, seringkali memperhatikan berbagai 

kemungkinan makna yang dapat diperoleh dari teks itu sendiri. Dasar 

penggunaan teknik interpretasi tekstual ini berdasarkan keyakinan dalam 

ajaran Islam bahwa ucapan maupun tindakan Nabi Muhammad saw. tidak 

terlepas dari konteks wahyu yang melingkupinya. hal tersebut didasarkan 

pada QS. al-Najm/53: 3-4: 

 

84 Abdul Mustaqim, Ilmu Ma‘anil Hadits Paradigma Interkonteks Berbagai Teori dan 
Metode Memahami Hadis Nabi, h. 10. 
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هَوٰىْ
ۡ
ْعَنِْال

ُ
طِق

ۡ
يَن ٣ْْوَمَاْ

 
وۡحٰۡ ْيُّ ْوَحٌۡۡ

َّ
وَْاِلَ

ُ
ْه
ۡ
 85اِن

Terjemahan: 

“Dan tidaklah yang diucapkannya itu (al-Qur’an) menurut keinginannya. 
Tidak lain (al-Qur’an itu) adalah wahyu yang diwahyukan (kepada-nya)” 

Oleh karena itu, apa yang telah dinyatakan secara eksplisit (jelas) 

sebagai hadis Nabi, maka harus dimaknai dan dipahami sebagaimana adanya, 

kecuali jika ditemukan hal yang sulit dipahami di dalamnya, maka ditekankan 

untuk ditakwilkan. Namun, dalam memahami hadis Nabi, perhatian dan 

pertimbangan juga harus diberikan terhadap aspek teksnya, seperti teknik 

periwayatan, gaya bahasa, dan kandungan hadisnya. Ragam teknik dibedakan 

menjadi dua hal, yang pertama adalah periwayatan hadis secara lafal dan 

makna. Periwayatan hadis secara lafal mengarah kepada periwayatan hadis 

dengan kalimat atau matannya yang hampir sama seperti yang telah diucapkan 

oleh Nabi Muhammad saw.86 Periwayatan hadis secara makna(maknawi) 

mengacu pada periwayatan di mana matannya tidak secara tepat sama dengan 

apa yang telah diucapkan oleh Nabi Muhammad saw, namun kandungan atau 

isi makna yang sama.87 Kedua, periwayatan dalam aspek Tamm dan Na>qis 

merujuk pada dua jenis periwayatan hadis. Periwayatan Tamm adalah 

periwayatan hadis di mana semua matan hadis disampaikan sebagaimana 

yang diucapkan oleh Nabi Muhammad Saw. Sementara itu, periwayatan Na>qis 

adalah periwayatan hadis di mana hanya sebagian dari matan hadis yang 

disampaikan sebagaimana yang diucapkan oleh Nabi Muhammad Saw.88 

 

85 Kementrian Agama RI, al-Qur’an Tajwid dan Terjemah, h. 526. 
86 Arifuddin Ahmad, Metodelogi Pemahaman Hadis: Kajian Ilmu Ma’ani al-Hadis, h. 19-

20. 

87 Arifuddin Ahmad, Metodelogi Pemahaman Hadis: Kajian Ilmu Ma’ani al-Hadis, h. 24. 

88 Arifuddin Ahmad, Metodelogi Pemahaman Hadis: Kajian Ilmu Ma’ani al-Hadis, h. 34-
35 
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Interpretasi tekstual tak lepas dari memperhitungkan aspek bentuk dan gaya 

ucapan yang terddapat dalam teks hadis. 

2. Interpretasi Intertekstual 

Interteksualitas, yang merupakan gabungan dari "inter" yang berarti 

hubungan dan "teks" yang merujuk pada struktur teks itu sendiri, membentuk 

jaringan makna antara dua atau lebih teks. Penelitian interteksual dilakukan 

dengan mencari hubungan yang bermakna antara teks-teks tersebut, tidak 

hanya dalam hal kesamaan tetapi juga dalam pertentangan. Kajian ini 

memungkinkan untuk menemukan unsur-unsur intrinsik seperti ide, plot, 

karakter, dan gaya bahasa yang saling terhubung di antara teks-teks yang 

berbeda. Dengan demikian, interteksualitas memperluas pemahaman kita 

tentang bagaimana teks-teks saling berinteraksi dan memengaruhi satu sama 

lain dalam konteks sastra dan kajian budaya89. 

Interpretasi intertekstual dalam kajian hadis menyoroti pentingnya 

memahami teks hadis dengan merujuk pada teks lainnya, baik itu al-Qur'an 

maupun hadis-hadis lainnya, karena hubungan yang terkait antara keduanya. 

Dalam konteks ini, pendekatan ini dapat dianggap sebagai teknik "Munasabah" 

dalam Kajian Tafsir, di mana hadis dipandang sebagai penjelas atau pelengkap 

bagi al-Qur'an. Ketika terjadi perbedaan pendapat (khilafiyah), umumnya 

petunjuk al-Qur'an diberi prioritas karena al-Qur'an dianggap sebagai sumber 

utama hukum Islam. Adapun beberapal kelompok ulama ada yang membagi 

fungsi hadis kepada al-Qur’an yaitu berfungsi sebagai baya>n al-Tafsir wa al-

tafshi>l, baya>n al-Tawki>d wa al-Taqri>r, dan baya>n al-Tasyri> bahkan beberapa 

 

89 Zailani, Metode Intertekstual Dalam Memahami Hadis Nabi, AL-Fikra: Jurnal Ilmiah 
Keislaman 15, No. 2, (2016), h. 299 
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pendapat mengatakan bahwa hadis juga berposisi sebagai baya>n al-Nasakh 

terhadap al-Qur’an90. 

3. Interpretasi Kontekstual 

Interpretasi Kontekstual dalam hal ini adalah pendekatan untuk 

memahami atau menafsirkan teks hadis dengan mempertimbangkan konteks 

di mana hadis itu muncul, Teknik yang disebut "asba>b wuru>d al-Hadi>s" mengacu 

pada pemahaman tentang konteks di masa Rasul, termasuk aktor sejarah, 

peristiwa sejarah, waktu, tempat, dan bentuk peristiwa, serta 

mempertimbangkan konteks kekinian atau masa kini. Hal ini didasari pada 

keyakinan bahwa Nabi Muhammad Saw. adalah contoh dan teladan yang 

sempurna (uswatun hasanah). 

Teknik interpretasi yang bersifat kontekstual menggabungkan 

pendekatan holistik dan multidisipliner, memperhitungkan berbagai disiplin 

ilmu kontemporer seperti sejarah, sosiologi, antropologi, hermeneutika, 

semiotika, dan bidang lainnya. Tujuan utamanya adalah untuk memperkuat 

makna formal dan menegaskan makna substansial, dengan aplikasi yang 

bersifat universal, lokal, dan temporal. Pendekatan ini memungkinkan 

pemahaman yang mendalam terhadap hadis Nabi dengan memperhatikan 

konteksnya, termasuk aspek sabab al-wurud, yaitu peran Nabi Muhammad 

saw. sebagai subyek hadis dalam berbagai konteks seperti kepala negara, 

hakim, suami, atau individu lainnya, serta memperhatikan kondisi dan konteks 

budaya, kapasitas iman, kapasitas intelektual, dan kondisi psikologis audiens. 

Selain itu, teknik ini juga memperhatikan bentuk peristiwa, baik itu dalam 

bentuk kata-kata (qawliyah), tindakan (fi'liyah), atau persetujuan (taqririyah) 

 

90 Arifuddin Ahmad, Metodelogi Pemahaman Hadis: Kajian Ilmu Ma’ani al-Hadis, h. 
104-105 
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Rasulullah Saw., serta faktor-faktor seperti pertanyaan dan tindakan audiens, 

serta konteks tempat dan waktu peristiwa hadis. 

Menurut Arifuddin Ahmad, konsep asba>b wuru>d al-Hadi>s merujuk pada 

konteks historisitas, yaitu peristiwa atau situasi pada saat hadis disampaikan 

oleh Nabi Saw. Konsep ini berfungsi sebagai alat bantu dalam menganalisis dan 

untuk menentukan apakah suatu hadis bersifat khusus, umum, mutlak, atau 

terbatas (muqayyad), serta apakah hadis tersebut berperan sebagai na>sikh 

(menggantikan hukum sebelumnya) atau mansu>kh (hukum yang telah 

ditiadakan).91 

Salah satu hal yang ditekankan pada saat menjelaskan sebuah hadis, 

terutama jika hadis yang diteliti memiliki sebab wuru>d, yakni kondisi dan latar 

belakang penerima pesan saat hadis itu diucapkan, khususnya dalam hal 

kondisi sosial dan kapasitas intelektual mereka. Namun, perbedaan tingkat 

integritas tidak menjadi bagian dari pertimbangan ini; para perawi yang 

setelah diteliti tidak terdapat syarat keadilan atau integritas pribadi, apa yang 

ia riwayatkan tidak akan diterima. namun hadis yang membahas tema pelaku 

dosa tetap dapat menjadi bagian dari kajian ini92. 

Pemahaman hadis dalam pendekatan kontekstual, penting untuk 

memperhatikan bentuk peristiwa yang mengelilingi penuturan hadis Nabi 

Saw., baik itu berupa pertanyaan, peristiwa gugatan, transaksi, atau situasi 

lainnya93. Selain itu, dari aspek dan sudut pandang tempat wuru>dnya hadis, jika 

kita mempertimbangkan hadis menurut defenisi yaitu sebagai segala yang 

 

91 Arifuddin Ahmad, Metodelogi Pemahaman Hadis: Kajian Ilmu Ma’ani al-Hadis, h. 
119-120. 

92 Arifuddin Ahmad, Metodelogi Pemahaman Hadis: Kajian Ilmu Ma’ani al-Hadis, h. 
136. 

93 Arifuddin Ahmad, Metodelogi Pemahaman Hadis: Kajian Ilmu Ma’ani al-Hadis, h. 
146. 
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disandarkan kepada Rasulullah saw. baik berupa perkataan, tindakan, 

persetujuan, dan taqrir, maka kita dapat menduga bahwa tempat penuturan 

hadis bisa beragam, bisa terjadi di dalam majelis, di pasar, di perjalanan, atau 

bahkan di tengah-tengah perang94.  

Dalam mempertimbangkan perkembangan peradaban, hadis Nabi 

dipahami sebagai penjelas atau pelengkap bagi al-Qur'an, yang mencakup 

seluruh aspek kehidupan dan menjadi pedoman yang sempurna serta 

memiliki sifat universal, meskipun aplikasinya dapat bersifat temporal dan 

lokal. Hal ini menunjukkan bahwa hadis Rasulullah Saw. mencerminkan dan 

mengikuti prinsip-prinsip yang terkandung dalam al-Qur'an itu sendiri. Maka 

dari itu, hadis-hadis yang berkembang seharusnya mampu mengantisipasi 

perkembangan peradaban dengan mempertimbangkan nilai dan aspek yang 

diungkapkan dalam al-Qur'an serta konteks zaman dan tempat di mana hadis 

itu dipahami dan diaplikasikan95. 

 

 

 

 

 

 

 

 

94 Arifuddin Ahmad, Metodelogi Pemahaman Hadis: Kajian Ilmu Ma’ani al-Hadis, h. 
158. 

95 Arifuddin Ahmad, Metodelogi Pemahaman Hadis: Kajian Ilmu Ma’ani al-Hadis, h. 
165. 



  
 

60 
 

BAB III  

KUALITAS HADIS TENTANG MEMPERJUAL-BELIKAN BARANG HARAM 

RIWAYAT IBNU ‘ABBAS 

A. Takhri>j al-H{adis\ 

1. Pengertian Takhri>j al-H{adis\ 

Takhri>j al-H{adis\, atau ْْ الحديثْتخري    ج  dalam bahasa Arab, merujuk 

kepada kegiatan penelusuran dan penelitian hadis dalam ilmu hadis. Istilah ini 

berasal dari dua kata, "takhri>j" (تخري    ج) dan "H{adis\" (الحديث). "Takhri>j" 

adalah bentuk isim mashdar dari kata "kharraja" (ج  yang secara bahasa (خر 

berarti mengeluarkan, melatih, mengarahkan, atau membuat sesuatu menjadi 

jelas. Dalam konteks kajian hadis, makna yang lebih tepat adalah pengertian 

istinba>t} (استنباط) dan penjelasan yang jelas. Dengan demikian, Takhri>j al-

hadits merupakan upaya untuk menarik dan menjelaskan hadis, serta 

memverifikasinya dengan metode-metode yang diterima dalam ilmu hadis1. 

Dr. Mahmud al-Thahan menjelaskan bahwa kata al-takhri>j menurut pengertian 

asal bahasanya ialah “berkumpul dua perkara yang berlawanan pada sesuatu 

yang satu”.2  

Para ulama telah mengemukakan beberapa definisi tentang takhri>j al-

hadits ini, namun rumusan yang paling lengkap dan paling banyak dijadikan 

rujukan tampaknya adalah rumusan yang dikemukakan oleh Mahmud al-

Thahhan, menurutnya takhri>j yaitu  "Menunjukan tempat terdapatnya sebuah 

hadis di dalam kitab sumber aslinya (yang menyebut sanadnya secara lengkap) 

 

1 Maizuddin, Penelitian Hadis Nabi: Aplikasi Metode Manual dan Digital, (Cet. I; Aceh: 
Ar-Raniry Press, 2014), h. 12. 

2 Maghfiroh dkk., "Kontribusi Kitab Uşūl Al-Takhrīj Wa Dirāsat Al-Asānid Karya 
Mahmud Al-Thahhan Dalam Kajian Sanad Hadis." Dirayah: Jurnal Ilmu Hadis 4, No. 1 (2023), h.  
29 
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dan kemudian menjelaskan bagaimana kualitas (keshahihan) nya bila itu 

diperlukan"3. 

Pengetahuan tentang takhri>j al-hadis, prinsip-prinsipnya, dan 

metodenya sangat penting bagi orang yang ingin meneliti sebuah hadis agar 

dapat menelusuri hadis hingga sumber aslinya. Tidak dapat disangkal bahwa 

takhri>j memiliki manfaat yang besar, terutama bagi mereka yang belajar hadis 

dan ilmu terkaitnya. Dengan takhri>j, seseorang dapat mengetahui letak hadis 

dalam sumber asli yang pertama kali disusun oleh para imam ahli hadis4. 

Dalam kegiatan takhri>j al-hadis, terdapat tiga hal penting yang 

membuatnya menjadi sangat penting dalam penelitian hadis: 

a. Mengetahui asal-usul riwayat hadis yang diteliti: Penting untuk mengetahui 

status dan kualitas suatu hadis sebelum menelitinya. Tanpa mengetahui 

asal-usulnya, penelitian terhadap status dan kualitas hadis akan sulit 

dilakukan. Oleh karena itu, pemahaman tentang asal-usul hadis melalui 

takhri>jul-hadis sangatlah penting sebelum melakukan penelitian.   

b. Mengetahui semua riwayat hadis yang sedang diteliti: Hadis yang sedang 

diteliti mungkin memiliki beberapa jalur transmisi (sanad), dan salah satu 

dari sanad tersebut bisa berkualitas dhaif sementara yang lainnya 

berkualitas shahih. Untuk menentukan kualitas sanad tersebut, seluruh 

riwayat hadis harus diketahui terlebih dahulu. Inilah mengapa kegiatan 

takhri>j al-hadis menjadi penting dalam penelitian hadis.   

c. Mengetahui adanya syahid dan mutabi` dalam sanad yang diteliti: Saat 

meneliti satu sanad hadis, mungkin ada periwayat lain yang mendukung 

 

3 Maizuddin, Penelitian Hadis Nabi: Aplikasi Metode Manual dan Digital, h. 13. 

4 Mah}mu>d al-T}ah}h}a>n, Us}u>l al-Takhri>j wa Dira>sah al-Asa>ni>d, (Metode Takhri>j al-Hadith 
dan Penelitian Sanad Hadis), terj. Ridlwan Nasir (Cet. I; Surabaya; Imtiyaz, 2015), h. 7  
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sanad tersebut. Dukungan ini, jika berasal dari periwayat tingkat pertama 

seperti sahabat Nabi, disebut sebagai syahid. Jika dukungan ini berasal dari 

tingkat tabi’in, disebut sebagai mutabi`. Dalam konteks ini, kegiatan takhri>j 

al-hadits membantu untuk mengetahui adanya syahid dan mutabi` dalam 

sanad yang diteliti5. 

2. Metode Takhri>j al-H{adis\ 

Hingga saat ini, terdapat lima metode populer yang digunakan untuk 

melakukan penelusuran hadis ke dalam kitab-kitab hadis sumber aslinya6. 

Diantaranya 

a. Metode Awal Matn hadis 

Penggunaan metode ini bergantung pada lafal pertama dari matan 

hadis. Ini berarti metode ini juga menyusun hadis-hadis berdasarkan urutan 

huruf Hijaiyah, seperti hadis-hadis yang dimulai dengan huruf alif, ba, ta, dan 

seterusnya. Penting bagi pengguna metode ini untuk mengetahui dengan pasti 

lafal-lafal pertama dari hadis-hadis yang ingin dicarinya. Setelah itu, ia akan 

memeriksa huruf pertama melalui kitab-kitab takhri>j yang disusun dengan 

metode ini, begitu pula dengan huruf kedua dan seterusnya. 

Sebagai Contoh misalnya hadis yang berbunyi ْيَهُود
ْ
عَنَْاُللهْال

َ
 beberapa ل

Langkah yang peneliti lakukan dalam metode ini adalah; 

1) Lafal awal membuka bab (ل). 

2) Mencari huruf ‘ain (ع) setelah lam (ل). 

3) Huruf-huruf selanjutnya adalah nun (ن) dan alif (ا) serta lam (ل). 

 

5 Ahmad Izzan, Studi Takhri>j Hadis: Kajian Tentang Metodologi Takhri>j Dan Kegiatan 

Penelitian Hadis (Cet. I; Bandung: Tafakur, 2012), h. 3. 

6 Maizuddin, Penelitian Hadis Nabi: Aplikasi Metode Manual dan Digital, h. 67. 
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4) Begitu selanjutnya berdasarkan susunan huruf hijaiyah di lafal pertama 

matan hadis. 

Kitab referensi yang digunakan penulis dalam metode awal lafal adalah 

Jam‘u al-Jawa>mi‘, yang juga dikenal sebagai al-Ja>mi‘ al-Kabi>r. Kitab ini disusun 

oleh Imam Suyuthi dan mengelompokkan hadis menjadi dua jenis: ucapan 

rasul dan hadis yang mencakup perbuatan selain ucapan Nabi.  Salah satu 

keunggulan kitab ini adalah Imam Suyuthi memberikan penilaian terhadap 

kualitas setiap hadis, baik itu sahih, hasan, atau dha‘if, dengan menjelaskan 

alasannya jika hadis tersebut berkualitas dha‘if.   

Melakukan metode takhri>j awal matan hadis dengan menggunakan 

kitab ini memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya antara 

lain: pertama, kitab ini menyimpan banyak hadis dibandingkan dengan kitab 

lain, dan kedua, hadis-hadis diberikan penilaian kualitasnya secara terperinci. 

Namun, ada juga beberapa kekurangan, di antaranya: pertama, kesulitan dalam 

mencari hadis tanpa mengetahui awal lafal matan secara tepat, sehingga 

diperlukan pengetahuan yang mendalam tentang awal lafal matan yang dicari 

untuk menemukan hadis yang ditelusuri dalam kitab ini, mengingat ragam 

awal lafal yang banyak dalam hadis. Kedua, Keharusan membuka setiap kitab 

untuk mendapatkan hadis yang maudhu`, karena kitab ini tidak 

mencantumkan sedikitpun hadis-hadis maudhu`7. 

b. Metode menggunakan salah-satu lafal 

Takhri>j yang dilakukan dengan cara ini mengharuskan peneliti untuk 

memperhatikan setiap kata dalam hadis, baik yang berbentuk isim maupun 

fi'il. Matan hadis yang dicantumkan hanya sebagian dari potongan hadis yang 

 
7 Ahmad Izzan, Studi Takhri>j Hadis: Kajian Tentang Metodologi Takhri>j Dan Kegiatan 

Penelitian Hadis, h. 28. 
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dilengkapi dengan nama perawi dan sumbernya di bawah potongan matn 

hadis tersebut. Salah satu kitab yang terkenal dalam penerapan takhri>j dengan 

metode ini adalah al-Mu‘jam al-Mufahras. 

Kitab ini merupakan karya dari kalangan orientalis dan diterbitkan oleh 

salah satu di antaranya, yaitu Arnold Jonh Wensinck. Muhammad Fuad ‘Abd al-

Baqi memiliki peran penting dalam proses penerbitan kitab Mu‘jam. 

Penyusunan Mu‘jam juga didukung oleh lembaga keilmuan dari beberapa 

negara dan lembaga penelitian dari Belanda. Proses penyusunan Mu’jam 

berlangsung selama 33 tahun, dari tahun 1936 M hingga 1969 M, dan terbagi 

menjadi tujuh bagian. Jilid satu huruf ا sampai ح. Jilid dua huruf خ sampai ْس. 

Jilid tiga huruf ْس sampai ط. Jilid empat huruf ظ sampai غ. Jilid lima huruf ْغ 

sampai ك. Jilid enam huruf ك sampai ن. Jilid tujuh huruf ن sampai 8.ي 

Metode takhri>j yang menggunakan al-Mu‘jam al-Mufahras memiliki 

beberapa keunggulan dan kelemahan. Beberapa keunggulannya antara lain:   

1) Metode ini dari salah satu lafal menyederhanakan proses penelusuran 

hadis.  

2) Takhrī j melalui mu’jam hanya mengumpulkan riwayat yang terdapat 

dalam sembilan kitab saja, disertai dengan nama kitab sumber/rujukan, 

juz, dan halaman.  

3) Pencarian menggunakan metode ini cenderung fleksibel, memungkinkan 

untuk mencari dari kata apa pun. 

Namun, metode ini juga memiliki beberapa kekurangan, antara lain:   

4) Memerlukan pengguna untuk memiliki pengetahuan dasar bahasa Arab, 

karena metode ini mengharuskan pengguna menggunakan kata dasar 

 

8 Muhid dkk., "Kontribusi Kitab Al-Mu’jam Al-Mufahras Karya Arent Jan Wensinck 
Terhadap Ilmu Takhri>jul Hadis." Cendekia: Jurnal Studi Keislaman 9. No 1 (2023), h. 67. 
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dalam pencarian hadis. Misalnya, kata "مسجدا" harus dicari dari kata 

dasarnya, yaitu سجد "  " 

5) Tidak menyebutkan periwayat hadis dari tingkat sahabat dalam metode 

ini.  

6) Dalam beberapa kasus, hadis dapat sulit ditemukan melalui satu kata, 

sehingga perlu menggunakan lebih dari satu kata dalam pencarian. 

Untuk melakukan takhri>j dengan menggunakan metode ini, peneliti 

harus menentukan kata kunci yang akan digunakan sebagai alat pencarian 

dalam kitab metode tersebut. Susunan perubahan kata yang tercantum dalam 

kitab meliputi:   

1) Fi‘il ma>d}hi (kata kerja lampau).  

2) Fi‘il mud}ha>ri (kata kerja yang sedang be rlangsung).  

3) Fi‘il ‘amr (kata kerja perintah).  

4) Isim fa>‘il (kata subjek).  

5) Isim maf‘u>l (kata objek). 

Berikut adalah kode-kode untuk keterangan letak hadis pada kitab al-

Mu‘jam al-Mufahras:   

  .Kitab S}ah}i>h} Bukha>ri dengan menyebutkan tema dan nomor bab :خ (1

  .Kitab S}ah}i>h} Muslim dengan menyebutkan tema dan nomor hadis :م (2

  .Kitab Sunan abu Da>ud dengan menyebutkan tema dan nomor bab :دْ (3

  .Kitab Sunan Tirmidzi dengan menyebutkan tema dan nomor bab :ت (4

  .Kitab Sunan al-Nasa>i dengan menyebutkan tema dan nomor bab :ن (5

  .Kitab Sunan Ibnu Ma>jah dengan menyebutkan tema dan nomor bab :جه (6
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  .Kitab Sunan al-Da>rimi> dengan menyebutkan tema dan nomor bab :دى (7

  .Kitab Musnad Ah}mad dengan menyebutkan nomor juz dan halaman :حم (8

 .Kitab Muwaṭṭa Malik dengan menyebutkan tema dan nomor hadis9 :ط (9

c. Metode periwayat pertama 

Metode periwayat pertama adalah pendekatan yang menitikberatkan 

pada penelusuran hadis melalui periwayat pertama dalam suatu riwayat hadis. 

Kitab takhri>j yang menggunakan metode ini disusun berdasarkan urutan rawi 

pertama dalam suatu hadis. Prosesnya dimulai dengan mengidentifikasi 

periwayat awal dari hadis yang ingin ditelusuri, lalu menelusuri hadis tersebut 

dengan memeriksa setiap hadis yang disampaikan oleh periwayat pertama 

tersebut. Dengan menemukan hadis yang diinginkan, kita dapat mengetahui 

rawi yang meriwayatkannya serta kitab sumbernya. Salah satu kelebihan dari 

metode ini adalah:   

1) Proses takhri>j terasa lebih singkat karena penelusuran hadis langsung 

menuju rawi yang meriwayatkan beserta kitab sumbernya, berbeda 

dengan Teknik pendekatan awal matan yang hanya menyebutkan nama 

perawi tanpa adanya informasi letak hadis secara lengkap dalam kitab 

sumber.  

2) Metode ini memberikan kemungkinan untuk melakukan takhri>j persanad 

dari hadis yang ingin ditelusuri.  

Namun, kekurangan dari metode ini terdapat pada syarat harus 

mengetahui perawi pertama pada sebuah hadis, maka, tidak memungkinkan 

jika tidak ada informasi periwayat awal.  

 
9 Ahmad Izzan, Studi Takhri>j Hadis: Kajian Tentang Metodologi Takhri>j Dan Kegiatan 

Penelitian Hadis, h. 32. 



67 

 

Penulis menggunakan Tuhfatu al-Alsyraf bi Ma‘rifati al-Athraf, yang 

disusun oleh al-Mizzy. Pendekatan ini tidak hanya memusatkan perhatian pada 

periwayat pertama, melainkan juga memperhatikan semua perawi lainnya 

untuk memastikan keakuratan hadis yang ditelusuri. Dengan demikian, 

penelusuran akan tetap mempertimbangkan urutan perawi setelah periwayat 

pertama, termasuk periwayat kedua, ketiga, dan seterusnya.10. 

d.  Takhri>j melalui tema hadis 

Penelusuran hadis dengan metode ini dilakukan dengan memahami 

topik atau tema yang ingin dicari dalam hadis. Langkah awalnya adalah 

menetapkan tema dari hadis yang ingin ditemukan, kemudian mencari hadis 

tersebut dalam kitab-kitab takhri>j yang menggunakan pendekatan ini. 

Kelebihan metode ini adalah tidak memerlukan pengetahuan khusus karena 

yang diperlukan hanyalah pengetahuan dalam menentukan tema hadis dengan 

melihat matn hadis. Namun, kekurangan dari metode ini adalah sulitnya 

menemukan hadis jika sulit menentukan tema dari hadis yang dicari.  Penulis 

menggunakan kitab Kanzal ‘Umma>l dalam metode ini. Kitab ini ditulis oleh Ali 

bin Hisamuddin Abdul Malik bin Qadhi Khan yang lahir di India pada tahun 

88511. 

e. Takhri>j melalui kualitas hadis 

Metode ini fokus pada pencarian hadis berdasarkan kualitasnya. Hadis-

hadis dikumpulkan berdasarkan kualitasnya. Kelebihan dari metode kualitas 

hadis adalah mempermudah proses takhri>j karena hadis-hadis yang umumnya 

tercantum dalam suatu tulisan jumlahnya sedikit, sehingga tidak memerlukan 

 
10 Ahmad Izzan, Studi Takhri>j Hadis: Kajian Tentang Metodologi Takhri>j Dan Kegiatan 

Penelitian Hadis, h. 55. 

11 Ahmad Izzan, Studi Takhri>j Hadis: Kajian Tentang Metodologi Takhri>j Dan Kegiatan 

Penelitian Hadis, h. 74. 
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pemahaman yang sangat kritis. Namun, kekurangan metode ini terletak pada 

kuantitas yang terbatas sehingga hadis yang terdapat menjadi sedikit.  Penulis 

menggunakan kitab S{ah}i>h} wa D{a‘i>f al-Ja>mi‘ al-S{agi>r wa Ziya>datuh al-Fath} al-

Kabi>r yang ditulis oleh Muh}ammad Na>s}ir al-Di>n al-Ba>ni> untuk metode ini. 

Penggunaan kitab ini terkesan mudah karena hadis yang termuat disusun 

berdasarkan huruf hijaiyyah12. 

B. Takhri>j al-H{adi>s\ Terhadap Objek Kajian hadis 

1. Takhri>j  Melalui Lafal Pertama Matan Hadis 

Penulis melakukan Takhri>j al-H{adi>s\ sebagai langkah awal dalam proses 

metodologi penelitian hadis dengan tujuan untuk menilai keandalan sebuah 

hadis, termasuk hadis yang menjadi fokus penelitian. Adapun hadis yang 

penulis teliti adalah sebagai berikut; 

ْ
َّ
حَذ

ْ
اْل
ٌ
الِد

َ
خ اْ

َ
ن َ َ ب 
ى
خ
َ
مٌ،ْأ يى

َ
ش
ُ
ه اْ
َ
ن
َ
ث
َّ
،ْحَد

ٌ
ج ي    ى سَُِ اْ

َ
ن
َ
ث
َّ
،ْْحَد ِّ مُجَاشِعَِ

ْ
يَانِْال عُرى

ْ
اْل نِ ْبى

َ
ة
َ
ْبَرَك اءُ،ْعَنى

ْ
 
هِْوَسَل يى

َ
ْاُللهْعَل

 
الَْرَسُولُْاِللهْصَل

َ
الَ:ْق

َ
،ْق

ُ
ث

ِّ
اسٍ،ْيُحَد نَْعَبَّ ْابى

ُ
ت الَ:ْسَمِعى

َ
مَ:ْ"ْق

هَا،ْْ
َ
مَان
ى
ث
َ
أْ وا

ُ
ل
َ
ك
َ
وَأ اْ

َ
بَاعُوه

َ
حُومُ،ْف

ُّ
اْلش هِمِ يى

َ
ْعَل

ى
مَت ،ْحُرِّ

َ
يَهُود

ْ
اْل عَنَْاُلله

َ
ْْل ْوَجَلَّ ْاَللهْعَزَّ

َّ
وَإِن

ْْ"ْ
ُ
ه
َ
مَن
َ
مَْث ءٍ،ْحَرَّ ى َ

َ لَْش 
ْ
ك
َ
مَْأ حَرَّ اْ

َ
 إِذ

Artinya: 

Suraij telah menceritakan kepada kami, Husyaim telah menceritakan 
kepada kami, Khalid Al Hadzdza` telah mengabarkan kepada kami dari 
Barakah bin Al 'Uryan Al Mujasyi'i berkata, aku mendengar Ibnu Abbas 
menceritakan, ia berkata, Rasulullah saw bersabda, "Semoga Allah 
melaknat kaum Yahudi. Telah diharamkan lemak atas mereka, namun 
mereka menjualnya dan memakan harganya (hasil penjualan). Dan 
sesungguhnya Allah 'Azza wa Jalla apabila mengharamkan memakan 
sesuatu, maka Dia pun mengharamkan juga harganya (hasil 
penjualannya)." 

Takhri>j dilakukan untuk menelusuri keberadaan hadis dan memahami 

kejelasannya bersama dengan sumber-sumbernya. Ada lima macam bentuk 

 
12 Ahmad Izzan, Studi Takhri>j Hadis: Kajian Tentang Metodologi Takhri>j Dan Kegiatan 

Penelitian Hadis, h. 182. 
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metode takhri>j, yaitu melalui awal lafal matan, salah satu lafal matan, periwayat 

pertama (sahabat), tema hadis, dan kualitas hadis. Berdasarkan hasil 

penelusuran yang ditemukan penulis dengan menggunakan kelima metode 

diatas yakni ditemukan beberapa keterangan yaitu: 

a. Metode awal matn hadis 

Metode ini melacak hadis dengan memakai lafal pertama dari matan 

hadis yang menjadi objek penelitian. Peneliti pertama-tama mengidentifikasi 

awalan atau lafal pertama dari matan hadis yang ingin diteliti. Misalnya, dalam 

penelitian ini, peneliti menemukan bahwa awalan matan hadis yang akan 

diteliti adalah redaksi "ْيَهُود
ْ
اْل عَنَْاُلله

َ
  .(Semoga Allah melaknat kaum Yahudi) "ل

Setelah itu, peneliti melakukan pencarian menggunakan petunjuk tersebut 

dalam kitab yang menjadi rujukan, dalam hal ini adalah kitab "Jami’ al-Jawa>mi’ 

al-Ma’ru>f bi al-Ja>mi’ al-Kabi>r". Dengan demikian, peneliti melakukan 

penelusuran di dalam kitab tersebut untuk menemukan hadis-hadis yang 

memiliki lafal atau awalan serupa. Penulis melakukan penelusuran dalam 

kitab dan menemukan petunjuk sebagai berikut. 

واْْ
ُ
ل
َ
ك
َ
وَأ اْ

َ
بَاعُوه

َ
حُومَْف

ُّ
هِمْالش يى

َ
مَْعَل ْحَرَّ َ

 
ْاللّٰ

َّ
ْ؛ْإِن

َ
عَنَْاُللهْاليَهُود

َ
اْْل

َ
ْإِذ َ

 
ْاللّٰ

َّ
،ْوَإِن هَاْ

َ
مَان
ى
ث
َ
أ

ْ
ُ
ه
َ
مَن
َ
ْث هِمى يى

َ
مَْعَل ءٍْحَرَّ ى َ

َ لَْش 
ُ
ك
َ
مٍْأ وى

َ
ْق

َ
مَْعَل ْحَرَّ

 حمْ،ْدْ،ْعْ،ْقْ،ْ،ْضْعنْابنْعباسْ. 13

Kode-kode yang termuat di atas menunjukkan bahwa hadis yang 

menjadi objek penelitian terdapat pada kitab: 

1) Hadis tersebut terdapat dalam kitab Musnad Ima>m Ah}mad bin H{anbal 

dengan kode (حم)  yang diriwayatkan dari Ibnu Abba>s. 

 

13 Jalal al-Di>n al-Suyut}i>, al-Ja>mi al-Jawa>mi‘ Al-Ma’ruf bi al-Ja>mi‘ al-Kabi>r, Juz 6ْْ(Cet. I; 
Mesir: Da>r al-Sa’a>dah Lit}aba>‘ah, 2005 M/1426 H), h. 620. 
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2) Hadis tersebut terdapat dalam kitab Sunan abu Da>ud dengan kode (ْد) 
yang diriwayatkan dari Ibnu Abba>s. 

3) Hadis tersebut terdapat di kitab Musnad Abi Ya`la. dengan kode (ع) yang 
diriwayatkan dari Ibnu Abba>s. 

4) Hadis tersebut terdapat dalam kitab S unan al-Baihaqi dengan kode (ق) 
yang diriwayatkan dari Ibnu Abba>s. 

5) Hadis tersebut terdapat dalam kitab Dhiya` al-Maqdisy dalam al-

Mukhtarah. dengan kode (ض) yang diriwayatkan dari Ibnu Abba>s. 

Terdapat lima jalur yang didapatkan pada metode awal matn ini 

termasuk pada kitab hadis diluar kitab Sembilan, Namun pada penelitian ini, 

penulis hanya memfokuskan pada kumpulan kitab sembilan dengan hasil 

hadis yang berhasil didapatkan. 

b. Metode Salah Satu Lafal Matan Hadis 

 Penulis menggunakan kitab Mu’jam al-Mufahras Li Alfa>z} al-H{adi>s\ al-

Nabawi> yang ditulis oleh A.J. Wensinck dalam menerapkan metode ini. Dua 

kata kunci yang menjadi fokus penelitian adalah َْعَن
َ
حُومُْ dan ل ُّ

 Petunjuk yang ش

diperoleh penulis dari hasil penelusuran kedua kata tersebut dijelaskan 

sebagai berikut; 

ْلعنْ (1

هِمُْثلاث(ْْ) يى
َ
ْعَل

ى
مَت حُومُْحُرِّ

ُّ
مها(ْْْالش ,ْشحوْ ) ْ

َ
يَهُود

ْ
عَنَْاُللهْال

َ
ْْل  

بةْْْْديْْ,,٦٤ْْبيعْْد,,٧٢ْْمساقاةْْْْم,,٥٠ْْأنبياءْْْْخ بةْْْْهج,,٩ْْأسِ  ,١ْْْحم,,٨ْْأسِ 
٢٥ْ,٢ْ,٣٦٢ْ,٤ْْ,14٢٢٧ْ

ْشحم (2

 

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

al-H{adi>s\ al-Nabawiy, Juz 6 (Cet. II; Li>din: Maktabah Biri>l, 1936), h. 123. 
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حُومُْ
ُّ
الش هِمُْ يى

َ
عَل مَْ حُرِّ ْ

َ
اليَهُود ْ ُ

 
اللّٰ لَْ

َ
ات
َ
ْْْْق اشحم( اكلْ عنْ ،ْ)نهواْ

َ
يَهُود

ْ
ال اُللهْ عَنَْ

َ
ل

حُومُْ
ُّ
هِمُْالش يى

َ
ْعَل

ى
مَت ْحُرِّ

ْْط,,٩ْْفرعْْن,١٠٣ْ,ْبيوع٥٠ْأنبياءْْْخ,,١٢ْ,١٣مساقاةْْم َ  ٢٦15ْْصفةْالنب 

 

 Berdasarkan kode-kode yang didapatkan hadis yang diteliti terdapat 

pada: 

ََأنبياء S}ah}i>h} al-Bukha>ri> pada kitab (خ) (1  bab ke 50, dan kitab بيوع pada bab 

103 

َمساقاة S{ah}i>h} Muslim pada kitab (م) (2  bab ke 12, 13 dan  72. 

َفرع Sunan al-Nasa’i>  pada kitab (ن) (3  bab ke 9. 

 bab ke 64 بيع Sunan Abu daud pada kitab (دْ) (4

بة Sunan Ibnu Ma>jah  pada kitab (جه) (5 َأسِ   bab ke 8. 

بة Sunan al-Da>rimi>  pada kitab (دى) (6 َأسِ   bab ke 9. 

 Musnad Ima>m Ah}mad bin H{anbal juz 1 halaman 25, juz 2 halaman (حم) (7

362, juz 4 halaman 227. 

َْصفة Muwaṭṭa Malik pada kitab (ط) (8 َ النب   bab ke 26 

c. Metode Periwayat Pertama (Rawi ‘Ala) 

Penelusuran hadis dengan metode ini dilakukan dengan 

memperhatikan periwayat pertama terhadap hadis yang dicari. Kitab yang 

digunakan adalah Tuhfah al-Asyra>f bi Ma‘rifat al-At}ra>f. Penulis melakukan 

penelusuran dengan berfokus pada nama ‘Abdullah bin ‘Abbas sebagai 

periwayat pertama sebagai titik acuan dalam pencarian, dan setelah 

melakukan penelusuran, penulis mendapatkan petunjuk sebagai berikut.: 

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

H{adi>s\ al-Nabawiy, Juz 3 (Cet. II; Li>din: Maktabah Biri>l, 1936), h. 72. 
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ْْ،
ً
ْباعْخمرا

ً
أنْفلانا ،ْألمْيعلمْأنْرسولْاللهْحديث:ْبلغْعمرْ

ً
فقال:ْقاتلْاللهْفلانا

وَْ هِْ يى
َ
عَل ْ ُ

 
اللّٰ ْ

 
فجملوهاْْصَل الشحوم،ْ متْعليهمْ حُرِّ اليهودْ لعنْاللهْ قال:ْ مَْ

 
سَل

ْفباعوها؟ْوسمَْبعضهمْالبائعْسمرةْ.

ْالبيوعْ) َ
103ْْ)خ(ْف  ْإسِائيلْ)أحاديثْالأنبياء1ْ: َ

بب  ْذكرْ َ
(ْعنْالحميديْوف 

بنْدينار،ْْْ-اللهْْ(ْعنْعلَْبنْعبد51ْْ:8ْْ عنْسفيانْبنْعيينة،ْعنْعمروْ كلاهماْ
ْعنهْبهْ.

بةْ ْالأسِ  َ
ْشيبةْبهْ.7ْ:2)قْف  َ بنْأى  ْبكرْ َ (ْعنْأى 

16 

Kode yang tercantum di atas menunjukkann bahwa hadis yang 

dijadikan sebagai objek penelitian terletak pada S{ah}i>h} Bukhari (خ)  pada kitab 

 Hadis urutan الأنبياء hadis urutan pertama pada bab 103 dan pada kitab البيوع

delapan pada bab 51. Hadis tersebut juga terdapat di Sunan Ibnu Ma>jah (ق)  

pada kitab بة  .hadis urutan keuda pada bab tujuh   الأسِ 
d. Metode Tema Hadis  

Penulis menggunakan Kanzu al-‘Ummma>l fi> Sunan al-Aqwa>l wa al-Af‘a>l 

sebagai kitab rujukan melalui metode ini. Hadis-hadis dalam kitab ini disusun 

dengan meletakkan hadis-hadis tertentu pada bab yang sesuai dengan tema 

mereka. Penulis mendapatkan petunjuk dari kitab ini dengan menelusuri tema 

"Hal-hal yang Tidak Diperbolehkan Dijual", yang menghasilkan informasi 

sebagai berikut. 

أثمانها،ْوإنْاللهْإذاْْ "لعنْاللهْاليهودْإنْاللهْحرمْعليهمْالشحومْفبا وأكلواْ عوهاْ
ءْحرمْعليهمْثمنه".ْ"حمْدْعنْابنْعباس"ْ. َ

ْحرمْعلْأقوامْأكلْش 

يرْ 17ْالكلبْوالخب  

 

16 Abu> al-H{ajja>j Yu>suf bin al-Zakiy ‘Abd al-Rah}ma>n al-Mizziy, Tuhfat Al-Asyraf Li 

Ma‘rifat Al-At}ra>f,  Juz 8 (Cet. II; Beirut: al-Maktab al-Isla>miy, 1403 H/1983 M), h. 45. 

17 Ala>u al-Di>n ‘Aliy al-Mutqiy bin H{isa>m al-Di>n, Kanzul Al-‘Amma>l Fi Sunan Al-Aqwa>l 

wa al-Af‘a>l, Juz 4 (Cet. V; Beiru>t: Mu>assasah al-Risa>lah, 1401 H/1981 M), h. 80. 
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Kode yang tercantum menunjukkan bahwa hadis tersebut terdapat 

pada kitab Musnad al-Ima>m Ah}mad bin H{anbal dan Sunan abu Da>ud yang 

diriwayatkan oleh Ibnu Abba>s. 

e. Metode Kualitas Hadis 

Kitab yang digunakan penulis pada metode ini yakni Shah}i>h} al-Ja>mi’ al-

S}}}}}}}}}}}}} }}agi>r wa Ziya>datih. Penelusuran dilakukan pada hadis yang menjadi fokus 

penelitian dalam kitab ini, dan penulis mendapatkan informasi sebagai 

berikut: 

حرمْْ وإنْاللهْإذاْ ثمنهاْ إْنْاللهْحرمْعليهمْالشحومْفباعوهاْوأكلواْ لعنْاللهْاليهود
ءْحرمْعليهمْثمنهعلْقوْ َ

 مْأكلْش 

1261ْْ)صحيح(ْ]حمْمْن[ْعنْعلَ.ْمختصرْمسلمْْ َ
1842ْْ،ْنقدْمنتصرْالكتاى 

.ْ

Kode-kode yang telah didapatkan dari hasil penelusuran penulis 

sebagai berikut: 

1) Kode )صحيح( menunjukkan bahwa hadis tersebut berkualitas s}ah}i>h}. 

2) Kode ْْ]ََعنْعلَ.ْمختصرْمسلم]حمْمْن  artinya matan hadis tersebut 

diriwayatkan oleh Ah}mad bin H{anbal, Muslim, dan al-Nasa>i dari sahabat 

‘Ali 

2. I’tiba>r  Sanad 

Berdasarkan hasil penelusuran pada kitab sumber dan pengumpulan 

hadis terdapat sebanyak 13 jalur periwayatan dari 8 kitab hadis, sebagai 

berikut: 

a. 2 sanad pada kitab Sahih} al-Bukha>ri. 

 
18 Muh}ammad Na>s}ir al-Di>n Al-Alba>ni, S{ah}i>h} al-Ja>mi‘ al-S{agi>r wa Ziya>dah, Juz 2 (Cet. III; 

Beiru>t: Al-Maktabah al-Isla>miy, 1408 H/1988 M), h. 910. 
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b. 2 sanad pada kitab S{ahih} Muslim. 

c. 1 sanad pada kitab Sunan al-Nasa>’i. 

d. 1 sanad pada kitab Sunan Ibnu Ma>jah. 

e. 1 sanad pada kitab Sunan al-Darimi>. 

f. 3 sanad pada kitab Musnad Ah}mad. 

g. 2 sanad pada kitab Sunan abu Da>ud. 

h. 1 sanad pada kitab Muwaṭṭa Malik. 

Dari 13 jalur tersebut, penulis menemukan adanya sya>hid dan muta>bi’. 

Penulis menemukan adanya perawi berstatus sya>hid sebanyak 4 orang yaitu 

Ja>bir bin ‘Abdullah, ‘Umar bin Khatta>b, Abu Hurairah, Abdullah bin Abu Bakar. 

Penulis juga menemukan adanya perawi berstatus muta>bi’ sebanyak 7 orang 

yaitu Sa'i>d bin al-Musayyib, Malik bin Anas, T}husin, ‘Umar bin Di>na>r, Ibnu Jurai>j, 

Ibnu Syiha>b al-Zuhri>, Barokah bin al-'Urya>n. Adapun h}adis\-h}adis\ dengan 

susunan skema dapat dilihat seperti berikut: 

1) Sahih} al-Bukha>ri 

3460ْْ-ْْْ
َ
ن
َ
ث
َّ
،ْحَد ِ

 
دِْاللّٰ نُْعَبى ْبى ُّ عَلَِ اْ

َ
ن
َ
ث
َّ
نِْْحَد اوُسٍ،ْعَنِْابى

َ
ْط رٍو،ْعَنى ْعَمى ،ْعَنى

ُ
يَان

ى
سُف اْ

ْْ َّ َ ب ِ
َّ
اْلن

َّ
ن
َ
ْأ مى
َ
ل ْيَعى مى

َ
ل
َ
ا،ْأ
ً
ن
َ
لا
ُ
ْف ُ

 
اْللّٰ لَ

َ
ات
َ
ولُ:ْق

ُ
،ْيَق

ُ
ه
ى
ْعَن ُ

 
ْاللّٰ َ َ ِ

ْعُمَرَْرَض 
ُ
ت الَ:ْسَمِعى

َ
اسٍ،ْق عَبَّ

هِْوَْ يى
َ
ْاُللهْعَل

 
ْعَْصَل

ى
مَت ،ْحُرِّ

َ
ْاليَهُود ُ

 
عَنَْاللّٰ

َ
الَ:ْ»ل

َ
مَ،ْق

 
ا،ْْسَل

َ
وه

ُ
ل جَمَّ

َ
حُومُْف

ُّ
هِمُْالش يى

َ
ل

مَْ
 
هِْوَسَل يى

َ
ْاُللهْعَل

 
ْصَل ِّ َ ب ِ

َّ
،ْعَنِْالن

َ
رَة رَيى

ُ
ه بُوْ

َ
ْجَابِرٌ،ْوَأ

ُ
ابَعَه

َ
ا«ْت

َ
بَاعُوه

َ
 .19ف

2223ْْ-ْْْ
َ
ن
َ
ث
َّ
حَد ْ،

ُ
يَان

ى
سُف اْ

َ
ن
َ
ث
َّ
حَد ْ، دِيُّ الحُمَيى اْ

َ
ن
َ
ث
َّ
ْْحَد َ ِ

ى  َ َ ب 
ى
خ
َ
أ الَ:ْ

َ
ق ارٍ،ْ

َ
دِين نُْ بى رُوْ عَمى اْ

ْ
َّ
ن
َ
أ اوُسٌ،ْ

َ
ْْط

َّ
ن
َ
أ ابِْ

َّ
ط
َ
نَْالخ بى ْعُمَرَْ

َ
غ
َ
بَل ولُ:ْ

ُ
يَق هُمَا،ْ

ى
عَن ْ ُ

 
ْاللّٰ َ َ ِ

اسٍْرَض  نَْعَبَّ ابى ْسَمِعَْ
ُ
ه

 

19 Muh}ammad bin Isma>‘i>l Abu> ‘Abdillah al-Bukha>ri al-Ja‘fiy, Al-Ja>mi‘ al-Musnad al-

S{ah}i>h} al-Muktas}ar min Umu>r Rasu>lullah S{alla>llah wa Sunanih wa Ayya>mih: S}ah}i>h} al-Bukariy, Juz 

2, h. 493. 
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ُْ
 
اْللّٰ لَ

َ
ات
َ
الَ:ْق

َ
ق
َ
رًا،ْف مى

َ
ْخ
َ
بَْاع ا

ً
ن
َ
لا
ُ
ْف

 
ْصَل ِ

 
اْللّٰ ْرَسُولَ

َّ
ن
َ
أْ مى
َ
ل يَْعى مى

َ
ل
َ
أْ ا،
ً
ن
َ
لا
ُ
مَْْف

 
هِْوَسَل يى

َ
ْاُللهْعَل

ْاليَهُْ ُ
 
لَْاللّٰ

َ
ات
َ
الَ:ْ»ق

َ
اْق

َ
بَاعُوه

َ
ف اْ
َ
وه

ُ
جَمَل

َ
حُومُ،ْف

ُّ
هِمُْالش يى

َ
ْعَل

ى
مَت ْحُرِّ

َ
 20ود

2) S{ahih} Muslim 

72ْْ-ْْ(1582ْ
َ
ه
ُ
،ْوَز

َ
بَة يى

َ
ْش َ ى ِ

َ
أْ نُ رِْبى

ْ
بَك بُوْ

َ
أْ ا
َ
ن
َ
ث
َّ
رَاهِيمَ،ْ(ْحَد إِْبى نُ ْبى

ُ
حَاق بٍ،ْوَإِسى نُْحَرى ْبى ُ ى ب 

ْ
ى
ف
 
نُْعُيَْوَالل ْبى

ُ
يَان

ى
سُف اْ

َ
ن
َ
ث
َّ
وا:ْحَد

ُ
ال
َ
رٍ،ْق

ْ
ْبَك َ ى ِ

َ
ْلِأ

ُ
نِْْظ اوُسٍ،ْعَنِْابى

َ
ْط رٍو،ْعَنى ْعَمى ،ْعَنى

َ
ة
َ
ن يى

،
َ
سَمُرَة لَْاُللهْ

َ
ات
َ
ق الَ:ْ

َ
ق
َ
ف رًا،ْ مى

َ
ْخ
َ
بَاع ْ

َ
سَمُرَة ْ

َّ
ن
َ
أ عُمَرَْ ْ

َ
غ
َ
بَل الَ:ْ

َ
ق اسٍ،ْ ْْْْعَبَّ

َّ
ن
َ
أ ْ مى

َ
ل يَعى ْ مى

َ
ل
َ
أ

هِْ يى
َ
ْاُللهْعَل

 
ْْْرَسُولَْاِللهْصَل

َ
ْعَل

ى
مَت ،ْحُرِّ

َ
يَهُود

ْ
عَنَْاُللهْال

َ
الَ:ْ»ل

َ
مَْق

 
حُومُ،ْوَسَل

ُّ
هِمُْالش يى

ا
َ
بَاعُوه

َ
ا،ْف

َ
وه

ُ
جَمَل

َ
ْ.21ف

نُْع1583ُْ)ْْ-73ْْ حُْبى رَوى اْ
َ
ن َ َ ب 
ى
خ
َ
،ْأ ُّ لَِ

َ
ظ
ى
حَن
ْ
رَاهِيمَْال نُْإِبى ْبى

ُ
حَاق إِسى اْ

َ
ن
َ
ث
َّ
اْ(ْحَد

َ
ن
َ
ث
َّ
،ْحَد

َ
ة
َ
بَاد

نُْشِهَْ اْبى َ ِ
ى  َ َ ب 

ى
خ
َ
جٍ،ْأ نُْجُرَي    ى ،ْعَنىْابى

ُ
ه
َ
ث
َّ
ْحَد

ُ
ه
َّ
ن
َ
بِ،ْأ مُسَيِّ

ْ
اْل نِ ْسَعِيدِْبى ،ْْابٍ،ْعَنى

َ
رَة رَيى

ُ
ْه َ ى ِ

َ
ْأ

هِمُْْ يى
َ
عَل مَْاُللهْ حَرَّ ْ،

َ
يَهُود

ْ
ال لَْاُللهْ

َ
ات
َ
الَ:ْ»ق

َ
ق مَْ

 
وَسَل هِْ يى

َ
عَل ْاُللهْ

 
رَسُولِْاِللهْصَل ْ عَنى

حُوْ
ُّ
هَاْالش

َ
مَان
ى
ث
َ
أ واْ

ُ
ل
َ
ك
َ
وَأ اْ

َ
بَاعُوه

َ
22ْمَ،ْف

3) Sunan al-Nasa>’i 

نِْْْْ-4256ْْ اءِْبى
َ
ْعَط ْحَبِيبٍ،ْعَنى َ ى ِ

َ
نِْأ ْبى

َ
ْيَزِيد ،ْعَنى

ُ
ث يى

 
الل اْ

َ
ن
َ
ث
َّ
الَ:ْحَد

َ
ْق
ُ
بَة يى

َ
ت
ُ
ق اْ
َ
ن َ َ ب 
ى
خ
َ
أ

ْْ
 

ْصَل ِ
 
ْسَمِعَْرَسُولَْاللّٰ

ُ
ه
َّ
ن
َ
،ْأ ِ

 
دِْاللّٰ نِْعَبى ْجَابِرِْبى ْرَبَاحٍ،ْعَنى َ ى ِ

َ
مَْعَامَْْأ

 
هِْوَسَل يى

َ
اُللهْعَل

يَْ ْ
َ
ة
 
بِمَك وَْ

ُ
وَه حِْ

ى
ت
َ
ف
ْ
بَيىْال مَْ حَرَّ ْ

ُ
ه
َ
وَرَسُول ْ وَجَلَّ ْ عَزَّ ْ َ

 
اللّٰ ْ

َّ
»إِن ولُ:ْ

ُ
ةِ،ْق

َ
ت مَيى

ْ
وَال رِ،ْ مى

َ
خ
ْ
ال عَْ

ْ
ى
يُط ْ

ُ
ه
َّ
إِن
َ
ف ةِ،ْ

َ
ت مَيى

ْ
ال حُومَْ

ُ
ْش

َ
ت يى

َ
رَأ
َ
أ ْ، ِ

 
رَسُولَْاللّٰ يَاْ قِيلَ:ْ

َ
ف امِ«ْ

َ
ن صى

َ ى
يرِ،ْوَالأ ِ

ى  خِب 
ْ
بِهَاْْوَال ْ

َ
ل

ْ
َ
ت ،ْوَيَسى

ُ
ود
ُ
جُل
ْ
ال نُْبِهَاْ

َ
ه
َّ
نُ،ْوَيُد

ُ
ف الَْالسُّ

َ
ق
َ
وَْحَرَامٌ«.ْف

ُ
،ْه

َ
الَ:ْ»لَ

َ
ق
َ
اسُ.ْف

َّ
الن ْبِهَاْ

ُ
بِح ْْصى

ْْ ْوَجَلَّ ْعَزَّ َ
 
ْاللّٰ

َّ
،ْإِن

َ
يَهُود

ْ
ْال ُ

 
لَْاللّٰ

َ
ات
َ
:ْ»ق

َ
لِك

َ
ْذ
َ
د
ى
مَْعِن

 
هِْوَسَل يى

َ
ْاُللهْعَل

 
ْصَل ِ

 
رَسُولُْاللّٰ
مَْْ حَرَّ اْ مَّ

َ
واْل

ُ
ل
َ
ك
َ
أ
َ
ْبَاعُوهُ،ْف مَّ

ُ
وهُ،ْث

ُ
ل حُومَْجَمَّ

ُّ
هِمُْالش يى

َ
ْْعَل

ُ
ه
َ
مَن
َ
 23ث

4) Sunan Ibnu Ma>jah 

 

20 Muh}ammad bin Isma>‘i>l Abu> ‘Abdillah al-Bukha>ri al-Ja‘fiy, Al-Ja>mi‘ al-Musnad al-

S{ah}i>h} al-Muktas}ar min Umu>r Rasu>lullah S{alla>llah wa Sunanih wa Ayya>mih: S}ah}i>h} al-Bukariy, Juz 

2, h. 120. 

21 Muslim bin al-H{ajja>j Abu> al-H{asan al-Qusyairi> al-Nai>sa>bu>ri>, Al-Musnad al-S{ah}i>h} al-

Muktas}ar bi Naql al-‘Adl ila> Rasulu>lla>h S{allalla>h ‘Alaihi wa Sallam, Juz 3, h. 742. 

22 Muslim bin al-H{ajja>j Abu> al-H{asan al-Qusyairi> al-Nai>sa>bu>ri>, Al-Musnad al-S{ah}i>h} al-

Muktas}ar bi Naql al-‘Adl ila> Rasulu>lla>h S{allalla>h ‘Alaihi wa Sallam, Juz 3, h. 743. 

23 Abu> ‘Abd al-Rah}ma>n Ah}mad bin Syu‘aib bin ‘Aliy al-Kura>sa>niy Al-Nasai, Al-Mujtabi> 

min al-Sunan, al-Sunan al-Sugra li al-Nasa>i, Juz 4 (Cet. II; Beiru>t: Maktab al-Mat}bu‘a>h al-

Isla>miyyah, 1406 H/1986 M), h. 386. 
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3383ْْ-ْْْْ ارٍ،ْعَنى
َ
نِْدِين بى رِوْ ْعَمى ،ْعَنى

ُ
يَان

ى
سُف اْ

َ
ن
َ
ث
َّ
الَ:ْحَد

َ
ْق
َ
بَة يى

َ
ْش َ ى ِ

َ
نُْأ رِْبى

ْ
بُوْبَك

َ
أ اْ
َ
ن
َ
ث
َّ
حَد

ْ
َ
ْعُمَرَْأ

َ
غ
َ
الَ:ْبَل

َ
اسٍ،ْق نِْعَبَّ اوُسٍ،ْعَنِْابى

َ
ْط

َ
ْسَمُرَة ُ

 
لَْاللّٰ

َ
ات
َ
الَ:ْق

َ
ق
َ
رًا،ْف مى

َ
ْخ
َ
ْبَاع

َ
ْسَمُرَة

َّ
ْْن
ْْ هِ يى

َ
عَل ْاُللهْ

 
ْصَل ِ

 
رَسُولَْاللّٰ ْ

َّ
ن
َ
أ ْ مى

َ
ل يَعى ْ مى

َ
ل
َ
ْْأ الَ:

َ
ق مَْ

 
ْْ وَسَل

ى
مَت حُرِّ ْ،

َ
يَهُود

ْ
ال ْ ُ

 
عَنَْاللّٰ

َ
»ل

اْ
َ
بَاعُوه

َ
ا،ْف

َ
وه

ُ
جَمَل

َ
حُومُ،ْف

ُّ
هِمُْالش يى

َ
 24عَل

5) Sunan al-Darimi> 

2150ْْ-ْْْ
َّ
ْعَْحَد ،ْعَنى

ُ
يَان

ى
سُف اْ

َ
ن
َ
ث
َّ
،ْحَد

َ
مَد حى

َ
نُْأ ْبى

ُ
د مُحَمَّ اْ

َ
ن
َ
ْْث ارٍ،ْعَنى

َ
نَْدِين ْابى َ ِ

ب  يَعى رٍوْ مى
اسٍْ نِْعَبَّ ْابى اوُسٍ،ْعَنى

َ
ْْط

َ
ْسَمُرَة ُ

 
لَْاللّٰ

َ
ات
َ
الَ:ْق

َ
ق
َ
رًا.ْف مى

َ
ْخ
َ
،ْبَاع

َ
ْسَمُرَة

َّ
ن
َ
ْعُمَرَْأ

َ
غ
َ
الَْبَل

َ
،ْق

عَْ اُللهْ ْ
 

صَل ْ َّ َ ب ِ
َّ
الن ْ

َّ
ن
َ
أ عَلِمَْ مَاْ

َ
ْأ

ى
مَت حُرِّ ْ

َ
يَهُود

ْ
ال ْ ُ

 
اللّٰ عَنَْ

َ
ل ْ" الَ:ْ

َ
ق مَْ

 
وَسَل هِْ يى

َ
هِمُْْْْل يى

َ
عَل

يَا
ى
الَْسُف

َ
ا.ْق

َ
بَاعُوه

َ
اْف
َ
وه

ُ
جَمَل

َ
حُومُْف

ُّ
اْالش

َ
ابُوه

َ
ذ
َ
اْأ
َ
وه

ُ
:ْجَمَل

ُ
25ْن

 

6) Musnad Ah}mad ibn H{anbal 

2678ْْ-ْْ
ٌ
الِد

َ
خ اْ

َ
ن َ َ ب 
ى
خ
َ
أ مٌ،ْ يى

َ
ش
ُ
ه اْ

َ
ن
َ
ث
َّ
،ْحَد

ٌ
ج ي    ى سَُِ اْ

َ
ن
َ
ث
َّ
يَانِْْحَد عُرى

ْ
نِْال ْبى

َ
ة
َ
ْبَرَك اءُ،ْعَنى

َّ
حَذ

ْ
ال

الَ:ْسَْ
َ
،ْق ِّ مُجَاشِعَِ

ْ
ْاللهُْال

 
الَْرَسُولُْاِللهْصَل

َ
الَ:ْق

َ
،ْق

ُ
ث

ِّ
اسٍ،ْيُحَد نَْعَبَّ اْبى

ُ
ت هِْْمِعى يى

َ
ْعَل

ْ
َ
مَان
ى
ث
َ
أ واْ

ُ
ل
َ
ك
َ
وَأ اْ

َ
بَاعُوه

َ
ف حُومُ،ْ

ُّ
هِمِْالش يى

َ
ْعَل

ى
مَت ،ْحُرِّ

َ
يَهُود

ْ
ال عَنَْاُللهْ

َ
ل مَ:ْ"ْ

 
ْْوَسَل

َّ
وَإِن هَا،ْ

مَْ ءٍ،ْحَرَّ ى َ
َ لَْش 

ْ
ك
َ
مَْأ حَرَّ اْ

َ
ْإِذ ْوَجَلَّ ْاَللهْعَزَّ

ُ
ه
َ
مَن
َ
ْْْ.26ث

اسٍْ:ْْ-170ْْ نِْعَبَّ اْبى اوُسٍ،ْعَنِ
َ
ْط رٍو،ْعَنى ْعَمى ،ْعَنى

ُ
يَان

ى
سُف اْ

َ
ن
َ
ث
َّ
ْْ حَد

َ
ْسَمُرَة

َّ
ن
َ
كِرَْلِعُمَرَْأ

ُ
ذ

-ْْْْ
َ
ْسَمُرَة

َّ
ن
َ
ْعُمَرَْأ

َ
غ
َ
:ْبَل

ً
ة الَْمَرَّ

َ
رًا،ْْ-وَق مى

َ
ْخ
َ
ْرَسُولَْاِللهْْْبَاع

َّ
،ْإِن

َ
لَْاُللهْسَمُرَة

َ
ات
َ
الَ:ْق

َ
ق

هِْ يى
َ
ْاُللهْعَل

 
ْصَل

ُّ
هِمُْالش يى

َ
ْعَل

ى
مَت ،ْحُرِّ

َ
يَهُود

ْ
عَنَْاُللهْال

َ
الَ:ْ"ْل

َ
مَ،ْق

 
اْْْوَسَل

َ
وه

ُ
جَمَل

َ
حُومُ،ْف

ا
َ
بَاعُوه

َ
ْْ.27ف

8745ْْ-ْْْ َ ى ِ
َ
ْأ ائِيلُ،ْعَنى َ إِسِى اْ

َ
ن
َ
ث
َّ
نُْعَامِرٍ،ْحَد ْبى

ُ
وَد سى

َ
أ اْ
َ
ن
َ
ث
َّ
ْصَالِحٍ،ْحَد َ ى ِ

َ
ْأ ،ْعَنى ٍ

ْحَصِي  
رَسُولُْ الَْ

َ
ق الَ:ْ

َ
ق ْ،

َ
رَة رَيى

ُ
ه ْ َ ى ِ

َ
أ ْ ،ْْعَنى

َ
يَهُود

ْ
ال عَنَْاُللهْ

َ
ل ْ" مَ:ْ

 
وَسَل هِْ يى

َ
عَل ْاُللهْ

 
ْاِللهْصَل

هَاحُرِّْ
َ
مَان
ى
ث
َ
أ واْ

ُ
ل
َ
ك
َ
أ
َ
ا،ْف

َ
بَاعُوه

َ
حُومُْف

ُّ
هِمُْالش يى

َ
ْعَل

ى
 .28مَت

 

24 Ibnu Ma>jah Abu> ‘Abdullah Muh}ammad bin Yazi>d al-Qazwi>ni, Sunan Ibnu Majah. Juz 2 

(Kairo: Da>r Ihya> al-Kutub al-‘Arabiyyah, t.th.), h. 1125. 

25 Abu> Muh}ammad ‘Abdulla>h bin ‘Abdurrah}ma>n bin al-Fa>d}il al-Da>rimi>, Sunan al-Da>rimi> 

(Riyadh: Da>r al-Mugni> li al-Nasyr wa al-Tauzi>, 2000 M), h. 1336. 

26 Abu> ‘Abdilla>h Ah}mad bin Muh}ammad bin H{anbal bin Halla>l bin Asad al-Syaiba>ni>, 

Musnad al-Ima>m Ah}mad bin H{anbal , Juz 4, h. 416. 

27 Abu> ‘Abdilla>h Ah}mad bin Muh}ammad bin H{anbal bin Halla>l bin Asad al-Syaiba>ni>, 

Musnad al-Ima>m Ah}mad bin H{anbal , Juz 1, h. 305. 

28 Abu> ‘Abdilla>h Ah}mad bin Muh}ammad bin H{anbal bin Halla>l bin Asad al-Syaiba>ni>, 

Musnad al-Ima>m Ah}mad bin H{anbal , Juz 2, h. 357. 
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7) Sunan abu Da>ud  

بَْْْ-3486ْْ يى
َ
ت
ُ
ق اْ
َ
ن
َ
ث
َّ
ْحَبِيبٍ،ْعَْحَد َ ى ِ

َ
نِْأ ْبى

َ
ْيَزِيد ،ْعَنى

ُ
ث يى

 
الل اْ

َ
ن
َ
ث
َّ
نُْسَعِيدٍ،ْحَد ْبى

ُ
اءِْْة

َ
ْعَط نى

ْسَْ
ُ
ه
َّ
ن
َ
أ ْ، ِ

 
دِْاللّٰ نِْعَبى بى ْجَابِرِْ ْرَبَاحٍ،ْعَنى َ ى ِ

َ
أ نِْ مَْبى

 
هِْوَسَل يى

َ
ْاُللهْعَل

 
ْصَل ِ

 
مِعَْرَسُولَْاللّٰ

َْ
 
اللّٰ ْ

َّ
»إِن ْ:

َ
ة
 
بِمَك وَْ

ُ
وَه حِْ

ى
ت
َ
ف
ْ
ال عَامَْ ولُْ

ُ
يرَ،ْيَق ِ

ى  خِب 
ْ
وَال ْ،

َ
ة
َ
ت مَيى

ْ
وَال رِْ مى

َ
خ
ْ
ال عَْ بَيى مَْ حَرَّ ْ

امَْ«
َ
ن صى

َ ى
ْْْوَالأ

ى
يُط ْ

ُ
ه
َّ
إِن
َ
ف ةِْ

َ
ت مَيى

ْ
ال حُومَْ

ُ
ش ْ

َ
ت يى

َ
رَأ
َ
أ ْ ِ

 
اللّٰ رَسُولَْ يَاْ قِيلَْ

َ
نُْْف

ُ
ف السُّ بِهَاْ ْ

َ
ل

و280َْْ]صْ:
ُ
ْه

َ
الَ:ْ»لَ

َ
ق
َ
اسُ،ْف

َّ
الن ْبِهَاْ

ُ
بِح صى

َ
ت ،ْوَيَسى

ُ
ود
ُ
جُل
ْ
ال نُْبِهَاْ

َ
ه
ى
ْْ[،ْوَيُد مَّ

ُ
حَرَامٌ«،ْث

ْ
ى
مَْعِن

 
هِْوَسَل يى

َ
ْاُللهْعَل

 
ْصَل ِ

 
الَْرَسُولُْاللّٰ

َ
اْْق مَّ

َ
ْل َ
 
ْاللّٰ

َّ
،ْإِن

َ
يَهُود

ْ
ال ْ ُ

 
لَْاللّٰ

َ
ات
َ
:ْ»ق

َ
لِك

َ
ْذ
َ
د

يىْ
َ
مَْعَل ْحَرَّ

ُ
ه
َ
مَن
َ
ث واْ

ُ
ل
َ
ك
َ
أ
َ
ْبَاعُوهُْف مَّ

ُ
وهُْث

ُ
مَل جى

َ
أ حُومَهَاْ

ُ
ْش 29ْهِمى

3488ْْ-ْْْْ َ
ى بِْشّ 
َّ
ن
َ
أْ ،
ٌ
د
َّ
مُسَد اْ

َ
ن
َ
ث
َّ
،ْْحَد ب َ مَعى

ْ
اْل مُ

ُ
اه
َ
ث
َّ
،ْحَد ِ

 
اْللّٰ دِ نَْعَبى بْى

َ
الِد

َ
لِ،ْوَخ

َّ
ض
َ
مُف
ْ
اْل نَ بى

الِْ
َ
ْحَدِيثِْخ َ ِ

:ْف 
ٌ
د
َّ
الَْمُسَد

َ
،ْق

َ
ة
َ
ْبَرَك اءِ،ْعَنى

َّ
حَذ

ْ
الِدٍْال

َ
ْخ ْْعَنى

َ
ة
َ
ْبَرَك ،ْعَنى ِ

 
دِْاللّٰ نِْعَبى دِْبى

يىْ
َ
الَ:ْرَأ

َ
اسٍ،ْق نِْعَبَّ عَنِْابى اْ

َ
ق
َ
ف
َّ
ْات مَّ

ُ
وَلِيدِ،ْث

ْ
ْال َ ى ِ

َ
مَْأ

 
هِْوَسَل يى

َ
ْاُللهْعَل

 
ْصَل ِ

 
ْرَسُولَْاللّٰ

ُ
ت

نِْ
ْ
ك اْلرُّ

َ
د
ى
ُْجَالِسًاْعِن

 
اْللّٰ عَنَ

َ
الَ:ْ»ل

َ
ق
َ
،ْف

َ
حِك

َ
ض
َ
مَاءِْف اْلسَّ

َ
إِْلَ هُ عَْبَصَرَ

َ
رَف
َ
الَ:ْف

َ
،ْْ،ْق

َ
يَهُود

ْ
ْال

هَا،
َ
مَان
ى
ث
َ
أ واْ

ُ
ل
َ
ك
َ
وَأ اْ

َ
بَاعُوه

َ
ف حُومَْ

ُّ
هِمُْالش يى

َ
مَْعَل ْحَرَّ َ

 
ْاللّٰ

َّ
إِن اْ

ً
ث
َ
لَ
َ
ْْْْث

َ
مَْعَل حَرَّ اْ

َ
إِذ ْ َ

 
ْاللّٰ

َّ
وَإِن

هِمىْ يى
َ
مَْعَل ءٍْحَرَّ ى َ

َ لَْش 
ْ
ك
َ
مٍْأ وى

َ
اْق حَّ

َّ
ْالط ِ

 
دِْاللّٰ نِْعَبى الِدِْبى

َ
ْحَدِيثِْخ َ ِ

ْف  لى
ُ
ْيَق مى

َ
«ْوَل

ُ
ه
َ
مَن
َ
نِ:ْْث

ْ
َ
يَهُود

ْ
ْال ُ

 
لَْاللّٰ

َ
ات
َ
الَ:ْ»ق

َ
«ْوَق

ُ
ت يى

َ
 30»رَأ

8) Muwaṭṭa Malik 

دِْْْْ-3438ْْ/729ْْ ْعَبى ،ْعَنى
ٌ
الَْرَسُولُْاِللهْصلْمَالِك

َ
الَ:ْق

َ
ْق
ُ
ه
َّ
ن
َ
رٍ؛ْأ

ْ
ْبَك َ ى ِ

َ
نِْأ اِللهْبى

ْاللهْعليهْوسلم:ْ»
َ
ث واْ

ُ
ل
َ
ك
َ
أ
َ
بَاعُوهُ،ْف

َ
مِ،ْف حى

َّ
لِْالش

ْ
ك
َ
ْأ عَنى هُواْ

ُ
.ْن
َ
يَهُود

ْ
لَْاُللهْال

َ
ات
َ
ْق

ُ
ه
َ
 .31مَن

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat melalui skema hadis di bawah ini

 

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

Al-Sajista>ni, Sunan Abu Da>ud, Juz 3 (Beirut: al-Maktabah al-‘Asriyah, t.th), h. 486-487. 

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

Al-Sajista>ni, Sunan Abu Da>ud, Juz 3 (Beirut: al-Maktabah al-‘Asriyah, t.th), h. 488. 

31 Al-Madani>, Malik bin Anas bin Malik bin 'Amr al-As{bah}i>, al-Muwaṭṭa, Juz 5 (Cet. I: 

Uni Emirat Arab: Mausasah Za>yid bin Sult}a>n al-Nahya>n lil-A'ma>l al-Khayriyah wal-Insa>ni>yah, 

1425 H - 2004 M), h. 1364. 
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C. Kritik Sanad 

Berikut ini jalur sanad Hadis yang menjadi objek kajian ialah: 

ْْ، ِّْ مُجَاشِعَِ
ْ
يَانِْال عُرى

ْ
اْل نِ ْبى

َ
ة
َ
ْْبَرَك اءُْ،ْعَنى

َّ
حَذ

ْ
ْْال
ٌ
الِد

َ
اْْخ

َ
ن َ َ ب 
ى
خ
َ
مٌْ،ْأ يى

َ
ش
ُ
اْْه
َ
ن
َ
ث
َّ
ْ،ْحَد

ٌ
ج ي    ى ْاْْسَُِ

َ
ن
َ
ْث
َّ
حَد

ْْْ مَْ...ْْ
 
هِْوَسَل يى

َ
ْاُللهْعَل

 
الَْْرَسُولُْاِللهْصَل

َ
الَ:ْق

َ
،ْق

ُ
ث

ِّ
اسٍْ،ْيُحَد نَْعَبَّ ْْابى

ُ
ت الَ:ْسَمِعى

َ
 ق

Untuk lebih jelasnya, silahkan melihat tabel periwayatan berikut ini: 

NO Urutan nama periwayat Urutan Periwayat Urutan Sanad 

1 Ibnu Abba>s Periwayat I Sanad V 

2 Barakah bin al-'Urya>n Al 

Muja>syi'i>   
Periwayat II Sanad IV 

3 Kha>lid al-H}adz\z\\a> Periwayat III Sanad III 

4 Husyai>m   Periwayat IV Sanad II 

5 Surai>j Periwayat V Sanad I 

6 Ah}mad bin H{anbal Periwayat VI Mukharri>j 

1. Ah}mad bin H{anbal 

Abu> ‘Abdilla>h Ah}mad bin Muh}ammad bin H{anbal bin Halla>l bin Asad al-

Syaiba>ni>,, yang dikenal sebagai Abu> ‘Abdilla>h al-Marwazi> al-Baghda>di>, lahir 

pada tahun 164 H di Baghdad. Dia termasuk dalam tabaqat ke-10, yang 

mengambil riwayat dari para murid Tabi'in.  Ah}mad bin H{anbal wafat pada 

tahun 241 H di Baghdad. Dia merupakan salah satu dari ulama besar dalam 

sejarah Islam dan dikenal sebagai pendiri salah satu dari empat madzhab fikih 

Sunni. Karya-karya dan pemikirannya telah diabadikan dalam banyak kitab 

hadis, di antaranya yang paling terkenal adalah S}ah}i>h} al-Bukhari dan S}ah}i>h} 

Muslim, serta di antara enam kitab hadis utama lainnya. 

Adapun guru-guru beliau adalah Ibra>hi>m bin Kha>lid al-San’a>ni>, Ibra>hi>m 

bin Sa'd al-Zuhri>, Ibra>hi>m bin Syamas al-Samarqandi>, Ibra>hi>m bin Abi al-‘Abbas 
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al-Baghda>di>, yang dikenal sebagai al-Samiri>, Ish}a>q bin Yu>suf al-Azraq, Isma>’i>l 

ibn ‘Aliyyah, Zakariya> bin abu> Zakariya> Yah}ya, Surai>j bin al-Nu'ma>n bin Marwa>n 

abu> al-H}usai>n al-Jawhari>, Surai>j bin Yu>nus al-Jurmi>, Sa'i>d bin Khis\a>m Abu 

Mu'ammar al-Hala>li>1. kemudian murid-murid beliau yaitu Muslim bin al-H{ajja>j, 

Abu Da>ud, al-Bukha>ri, Ibra>hi>m bin Ish}a>q al- H}arbi>, Ah}mad bin al-H}asan bin Junaid 

al-Tirmizi>\, Ah}mad bin al-H}asan bin ‘Abd al-Jabba>r al- S{ufi> al-Kabi>r, Ah}mad bin 

Abi> al- H}awa>ri>, Abu> Mas'u>d Ah}mad bin Al-Fura>t al-Ra>zi>, Abu> Bakr Ah}mad bin 

Muh}ammad bin al-H}ajja>j al-Marwazi>, Abu> Bakr Ah}mad bin Muh}ammad bin Hana>i 

al-As\ram al- T}a>'i2.ْ  

Adapun penilaian ulama pada zamannya Ah}mad bin Sinan berkata: 

"Saya tidak pernah melihat Yazi>d bin Ha>ru>n menghormati seseorang seperti 

yang dia tunjukkan kepada Ah}mad bin H{anbal." Abdul Razzaq berkata: "Saya 

tidak pernah melihat orang yang lebih paham dan bertaqwa daripada dia." Abu 

Ashim berkata: "Kami tidak pernah melihat seseorang yang memahami agama 

seperti dia." Yah}ya bin Adam berkata: "Ah}mad adalah Imam kami." Imam Asy-

Syafi'i berkata: "Saya meninggalkan Baghdad, tidak ada yang saya tinggalkan 

di sana yang lebih paham, lebih zuhud, lebih bertaqwa, atau lebih berilmu 

daripada Ah}mad bin H{anbal." Abdu>llah al-Khuraybi> berkata: "Dia adalah yang 

terbaik di zamannya." 3ْ 

  

 

1 Mughlat}a>i bin Qulaij bin Abdu>llah al-Bakjari> al-Mis{ri> al-H}akari> al-H}anafi, Ikmāl Tahz\i>b 

Al-Kama>l fi> Asma> al-Rija>l, Juz 1 (Cet. 1; t.t: Al-Faruq al-Haditsah liṭ-Ṭiba'ah wa al-Nashr, 1422 
H/2001 M), h. 119 

2 Abu> al-H{ajja>j Yu>suf bin ‘Abd al-Rah}man bin Yu>suf Jama>l al-Di>n Al-Mizzi>, Tahz\i>b Al-
Kama>l fi> Asma> al-Rija>l, Juz 1 (Cet. I; Beiru>t: Muassasah al-Risa>lah, 1400 H/1980 M), h. 438-440. 

3 Abu> al-Fad}al Ah}mad bin ‘Ali> bin Muh}ammad bin Ah}mad bin H{ajar al-‘Asqala>niy, Tahz\i>b 

al-Tahz\i>b, Juz 1 (Cet. I; Al-Hindi: Mat}ba‘ah Da>’irah al-Ma‘a>rif al-Naz}a>miyyah, 1326 H), h. 73. 
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2. Surai>j bin al-Nu'ma>n 

Surai>j bin al-Nu'ma>n bin Marwa>n abu> al-H}usai>n al-Jawhari>, yang juga 

dikenal sebagai Abu> al-H}usai>n atau Abu> al- H}asan, al-Baghda>di>, berasal dari 

Khurasan. Dia termasuk dalam tabaqat ke-10 dari para perawi terkemuka yang 

mengambil riwayat dari para murid Tabi'in. Surai>j wafat pada tahun 217 

Hijriyah. Dia meriwayatkan hadis dari koleksi yang cukup luas, termasuk di 

antaranya dari, Sunan Abu Da>ud, S}ah}i>h} al-Bukha>ri, Sunan an-Nasa'i, dan Sunan 

Ibnu Majah. 

Diantara guru-gurunya yaitu Isma>'il bin Ja'far, Baqiyah bin al-Wali>d, Jari>r 

bin Abd al- H}ami>d, Al- H}aris\ bin Murrah, Hasyraj bin Nubatah, Al- H}akam bin 

‘Abd al-Malik, H}amma>d bin Zai>d, H}amma>d bin Salamah, Khalaf bin Khali>fah, 

Sa'i>d bin ‘abd al-Rah}ma>n al-Juma>h}i>, Sufya>n bin ‘Uyaynah, Muh}ammad bin 

Muslim al- T}a’ifi, Makram bin H}aki>m al-Mada>’ini>, Mahdi> bin Maymu>n, Husyai>m 

bin Basyi>r, Abu> 'Awa>nah al-Wada>’ bin Abdulla>h al-Yasykari>, Abu> al-Asyhab al-

Atardi>. Dan diantara murid-muridnya yaitu al-Bukha>ri, Ah}mad bin H{anbal, 

Ibra>hi>m bin Ish}a>q al-H}arbi>, Ah}mad bin Khays\amah, Ah}mad bin Zakariya> bin al-

Jawhari>, Ah}mad bin Sina>n al-Qat}t}a>n, Abu> Ja'far Ah}mad bin Ali> bin al-Fad{l al-

Khazza>z al-Maqri'i>  

Ah}mad bin ‘Abdillah al-‘Ajaly mengatakan “s\iqah”, an-Nasa’I mengatakan 

“laisa bihi ba’sa” Abi daud mengatakan “s\iqah”, Mufad{d{al bin Ghassa>n al-Gha>labi> 

meriwayatkan dari Yahya bin Ma'in bahwa Surai>j bin al-Nu'ma>n adalah seorang 

yang dapat dipercaya (s\iqah), tetapi Surai>j bin Yunus lebih utama darinya4. 

  

 
4 Abu> al-H{ajja>j Yu>suf bin ‘Abd al-Rah}man bin Yu>suf Jama>l al-Di>n Al-Mizzi>, Tahz\i>b Al-

Kama>l fi> Asma> al-Rija>l, Juz 10, h. 220. 
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3. Husyai>m bin Basyi>r 

Husyai>m bin Basyi>r bin al-Qa>sim bin Di>na>r al-Salmi>, yang juga dikenal 

sebagai Abu> Mu’a>wiyah bin Abi> Khazi>m, atau dikatakan Abu> Mu’a>wiyah bin 

Basyi>r bin Abi> Khazi>m, Al-Wa>sit}i, adalah seorang perawi yang lahir pada tahun 

104 Hijriyah dan wafat pada tahun 183 Hijriyah di Baghdad. Dia termasuk 

dalam tabaqat ke-7 dari kalangan besar pengikut Tabi'in. Riwayatnya 

diantaranya terdapat dalam kitab sumber seperti Sunan Abu Da>ud, S}ah}i>h} al-

Bukha>ri, S}ah}i>h} Muslim, Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasa>'i, dan Sunan Ibnu 

Ma>jah. 

Diantara guru-gurunya yaitu H}amzah bin Di>na>r, H}ami>d al- T}awi>l, Kha>lid 

al-H}adz\z\\a>, Khushayb bin Zaid Al-Tami>mi>, Da>wud bin ‘Amr al-‘Audi> al-Sya>mi>, 

Da>wud bin Abi> Hind, Za>da>n al-Wa>sit}i>, Sufya>n bin H}usain, Sulaima>n al-A'masy. 

Dan diantara murid-muridnya yaitu Abu> Khays\amah Zuhair bin H}arb, Ziya>d bin 

Ayyu>b al-T}u>si>, Surai>j bin al-Nu'ma>n, Surai>j bin Yu>nus al-Jurmi>, Abu> Ish}a>q Sa’ad 

bin Zanbur bin s\abit al-H}amda>ni>, Sa'i>d bin Sulaima>n al-Wa>sit}i> al-Sa'da>wi>, Sa'i>d 

bin Mans{u>r, Sa'i>d bin Na>s{ir. 

Ibnu hajar mengatakan “s\iqah s\abit”, al-Dzahabi mengatakan “hafizh 

baghdad”, “imam s\iqah” . Abu> Sahl Abdah bin Sulaima>n bin Bakr, dari Ali> bin 

Ma'bad al-Raqqi>, menceritakan: "Ada seorang pria dari Irak yang menyebutkan 

hadis kepada Malik bin Anas. Malik berkata: 'Apakah ada seseorang di Irak 

yang mumpuni dalam meriwayatkan hadis selain Zaid al-Wa>sit}i>?' Dia merujuk 

kepada Husyai>m."  H}usain bin Isma>’il al-Mah}amli> mengatakan: "‘Us\ma>n bin Sai>d 

al-Khayya>t, yang juga disebut al-Wa>sit}i>, mengatakan: 'Saya mendengar Amr bin 
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Au>n berkata: Saya mendengar H}amma>d bin Zai>d mengatakan: Saya tidak 

melihat di antara para ahli hadis yang lebih mulia daripada Husyai>m 5." 

4. Kha>lid al-H}adz\z\\a> 

Kha>lid bin Mihra>n al-H}adz\z\\a>, yang dikenal sebagai Abu> al-Mana>zil Al-

Bas{ri>, seorang mawla dari suku Quraisy, dan dikatakan juga mawla dari Bani 

Mujashai. Dia tergolong dalam tabaqat kelima dari kalangan Tabi'in biasa. Dia 

meriwayatkan hadis dari Sunan Abu Da>ud, S}ah}i>h} al-Bukha>ri, S}ah}i>h} Muslim, 

Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasa>'i, dan Sunan Ibnu Ma>jah.  

Diantara guru-gurunya yaitu Anas bin Malik al-Si>ri>n, Barokah bin al-

'Urya>n Abu> al-Wali>d, Al-H}asan al-Bas{ri>, Al-H}akam bin al-‘Ara>q, Kha>lid bin Abi> 

al-Islam, Ra>fi' Abu> al-A'la> al-Riya>h}i>, Abu> Ma'syar Ziya>d bin Kulayb, Sa'i>d bin Abi> 

al-H}asan al-Bas{ri>, Sa'i>d bin 'Amr bin ‘Asyu>'a, Abu> al-Munhall Sayya>r bin Salamah, 

Syahr bin H}awsyab, Abu> Tamimah T}a>riq bin Majlad, Abdu>llah bin al-H}a>ris\ al- 

Bas{ri dan lain-lainnya, dan diantara murid muridnya yaitu, Mu'tamir bin Sulaima>n, 

Mans{u>r bin al-Mu'tamir, Husyai>m bin Basyi>r, Hais\am bin Kha>lid, Yazi>d bin Zurai, 

Abu> Ish}a>q al-Sabi'i>, Abu> Ja'far al-Ra>zi, Wafiya>h Sufya>n al-s\awri>, Sulaima>n al-

A'masy, Syu'bah bin al-H}ajja>j, Abdulla>h bin al-Muba>rak dan lain-lainnya 

Abu> Bakr al-As\ram mengatakan, dari Ah}mad bin H{anbal: "s\abt" . Ish}a>q 

bin Mans{u>r mengatakan, dari Yah}ya bin Ma'i>n, dan Abu> ‘Abdurrah}man an-Nasa>'i; 

"s\iqah" Muh}ammad bin Saad mengatakan: Dia adalah orang yang tepercaya 

meskipun memiliki cacat, tidak ada yang berani meragukan kejujurannya Dia 

meninggal pada tahun seratus empat puluh satu Hijriah, selama pemerintahan 

 

5 Abu> al-H{ajja>j Yu>suf bin ‘Abd al-Rah}man bin Yu>suf Jama>l al-Di>n Al-Mizzi>, Tahz\i>b Al-
Kama>l fi> Asma> al-Rija>l, Juz 30, h. 272-278. 
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Abu> Ja'far al-Mans{u>r. Muh}ammad bin al-Mus\anna> melaporkan dari Qurays bin 

Anas: Dia meninggal pada tahun dua puluh empat Hijriah atau lebih6.ْ  

5. Barakah bin al-'Urya>n al-Muja>syi'i>   

Barakah al-Muja>syi'i>, juga dikenal sebagai Abu> al-Wali>d al-Bas{ri>, berasal 

dari tabaqat keempat, yaitu tabaqat yang meriwayatkan hadis dari kibar al-

tabi’in, Barakah meriwayatkan banyak hadis dalam kitab-kitab hadis sunan 

Abu Da>ud dan Ibnu Ma>jah7.  

Diantara guru beliau adalah 'Abdu>llah bin ‘Abba>s, 'Abdu>llah bin ‘Umar 

bin al-Khat}t}a>b, Basyir bin Na>h}ik al-Bas{ri>, Adapun murid-murid Kha>lid bin al-

H}adz\z\\a>, Sulaima>n al-T}aimi>8. 

 Disebutkan oleh al-Mizzi dalam Tahz\i>b Al-Kama>l. Abu Zur'ah 

mengatakan dia adalah seorang yang dapat dipercaya (s\iqah). Ibnu hajar 

mengakatan ia dapat dipercaya (s\iqah), al-Dzahabi mengatakan ia dapat 

dipercaya (s\iqah)9, Ibnu Hibban mengatakan ia dapat dipercaya (s\iqah). Abu 

Da>ud meriwayatkan hadis darinya, dan Ibnu Ma>jah juga meriwayatkan hadis 

darinya10. 

6. Ibnu Abba>s 

Abdulla>h bin ‘Abba>s bin Abdul Mut}t}alib bin Ha>syim bin Abdul Mana>f al-

Qurasyi> al-Ha>syimi>, yang juga dikenal sebagai Abu> al-‘Abba>s al-Madani>, adalah 

 

6 Abu> al-H{ajja>j Yu>suf bin ‘Abd al-Rah}man bin Yu>suf Jama>l al-Di>n Al-Mizzi>, Tahz\i>b Al-
Kama>l fi> Asma> al-Rija>l, Juz 8, h. 177-181. 

7 Abu> al-Fad}al Ah}mad bin ‘Ali> bin Muh}ammad bin Ah}mad bin H{ajar al-‘Asqala>niy, 

Tahz\i>b al-Tahz\i>b, Juz 1, h. 430. 

8 8 Abu> al-H{ajja>j Yu>suf bin ‘Abd al-Rah}man bin Yu>suf Jama>l al-Di>n Al-Mizzi>, Tahz\i>b Al-
Kama>l fi> Asma> al-Rija>l, Juz 4, h. 47. 

9 Abu> al-H{ajja>j Yu>suf bin ‘Abd al-Rah}man bin Yu>suf Jama>l al-Di>n Al-Mizzi>, Tahz\i>b Al-
Kama>l fi> Asma> al-Rija>l, Juz 4, h. 47-48. 

10 Abu> al-Fad}al Ah}mad bin ‘Ali> bin Muh}ammad bin Ah}mad bin H{ajar al-‘Asqala>niy, 

Tahz\i>b al-Tahz\i>b, Juz 1, h. 430. 
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seorang sahabat Nabi Muhammad saw. Ia lahir di Shuaib dan meninggal di T}aif  

pada tahun 68 H. Abdulla>h bin ‘Abba>s meriwayatkan banyak hadis yang 

tercatat dalam kitab-kitab hadis seperti Sunan Abu Da>ud, S}ah}i>h} al-Bukha>ri, 

S}ah}i>h} Muslim, Sunan at-Tirmidzi, Sunan al-Nasa>'i, dan Ibnu Ma>jah.. Beliau 

memiliki beberapa guru dan murid, diantara guru-guru beliau yakni 

Rasulullah saw, Abi> ibn Ka’ab, ‘Usa>mah bin Ziya>d, Buryadah bin al-H}us{ayb al-

Aslami>, Tami>m ad-Da>riy dan diantara murid-murid beliau adalah Abu>  s\a>bit 

Ayman bin s\a>bit, Abu>  S{a>lih} Baz\a>m, Bujalah bin Abdah al-Tami>mi>, Barakah Abu> 

al-Wali>d al-Muja>syi'i, Bakr bin Abdulla>h al-Muzanni>, S\a'labah bin al-H}akam al-

Lays\i, Abu> al-Sya's\a>' Ja>bir bin Zaid, H}abi>b bin Abi> S\a>bit, H}ajar bin Qai>s al-

Mud{ari11.  

D. Kritik matn 

Setelah melakukan penelitian terhadap sanad hadis yang menjadi fokus 

dalam skripsi ini, sampai pada kesimpulan bahwa sanad hadis mengenai 

memperjualbelikan barang haram termasuk dalam klasifikasi sanad yang 

sahih. Hal ini disimpulkan berdasarkan temuan bahwa jalur riwayat hadis 

tersebut memenuhi kriteria kesahihan sanad, yaitu sanad yang bersambung 

(Ittis}a>l al-Sanad) dan diriwayatkan oleh perawi yang adil dan d}abit. 

Dengan demikian, dalam konteks penerapan penelitian hadis sesuai 

dengan formulasi yang telah diajukan oleh para ulama hadis, langkah 

berikutnya adalah melakukan kritik terhadap matan hadis (naqd al-matan) 

yang menjadi fokus penelitian. Seperti yang telah diuraikan dalam bab 

sebelumnya, aplikasi kritik terhadap matan melibatkan dua aspek, yaitu 

menghindari sya>z dan menghindari ‘illah. 

 

11 Abu> al-Fad}al Ah}mad bin ‘Ali> bin Muh}ammad bin Ah}mad bin H{ajar al-‘Asqala>niy, 

Tahz\i>b al-Tahz\i>b, Juz 15, h. 154-155. 
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Sebagai barometer untuk menentukan adanya atau tidaknya syuzuz 

dalam matan hadis, terdapat beberapa kriteria yang dapat diperhatikan. 

Pertama, perlu memastikan bahwa jalur riwayat hadis tidak menyendiri, tetapi 

memiliki dukungan dari jalur riwayat lain. Kedua, matan hadis tersebut tidak 

boleh bertentangan dengan matan hadis lain yang diriwayatkan oleh perawi 

yang dianggap lebih shahih. Ketiga, matan hadis tersebut tidak boleh 

bertentangan dengan ayat-ayat al-Qur'an, Keempat, matan hadis haruslah 

masuk akal secara logis, sehingga tidak mengandung absurditas atau 

pertentangan dengan prinsip-prinsip dasar akal sehat. Kelima, matan hadis 

juga harus sesuai dengan fakta-fakta sejarah yang terdokumentasi dengan 

baik, sehingga tidak bertentangan dengan konteks sejarah pada masa itu.  

Sebagai barometer untuk menentukan adanya atau tidaknya illah dalam 

suatu matan hadis, terdapat beberapa kriteria yang perlu diperhatikan. 

Pertama, matan hadis harus terhindar dari ziya>dah (tambahan kata atau 

kalimat), inqila>b (pembalikan lafal), idra>j (penyisipan kata atau kalimat), 

nuqs}an (pengurangan kata atau kalimat), tagyi>r (perubahan lafal), serta al-

tahri>f/al-tas}h}i>f (perubahan dalam penulisan huruf atau tata letak)12.  

1. Penelitian Sya>z\ Pada Matan Hadis 

Penelitian ini berfokus pada aspek kebebasan dari sya>\z dalam matan 

hadis. Syaratnya meliputi; tidak bertentangan dengan al-Qur’an, tidak 

bertentangan dengan hadis s}ahi>h, tidak bertentangan dengan fakta sejarah, 

dan tidak bertentangan dengan akal sehat. 

a. Tidak Bertentangan dengan Ayat al-Qur’an 

 

12 Muhammad Syuhudi Ismail, Metodologi Penelitian Hadis. (Cet. I; Jakarta: Bulan 
Bintang, 1992), h. 113. ‚ 
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Hadis yang menjadi objek penelitian tidak bertentangan dengan ayat 

dalam al-Qur’an, tetapi justru di dukung oleh ayat dalam QS. An-Nisa’ /4:29: 

ذِينَْ
 
ال هَاْ يُّ

َ
ْيَاأ

َ
لَ واْ

ُ
رَاضٍْْْْْآمَن

َ
ت ْ ْعَنى

ً
ْتِجَارَة

َ
ون

ُ
ك
َ
ْت
ى
ن
َ
أ ْ
َّ
بَاطِلِْإِلَ

ْ
بِال ْ مى

ُ
ك
َ
ن بَيى ْ مى

ُ
ك
َ
وَال مى

َ
أ واْ

ُ
ل
ُ
ك
ْ
أ
َ
ت

ْرَحِيمًْْ مى
ُ
ْبِك

َ
ان
َ
كْ َ
 
ْاللّٰ

َّ
ْإِن مى

ُ
سَك

ُ
ف
ى
ن
َ
أ واْ

ُ
ل
ُ
ت
ى
ق
َ
ْت
َ
ْوَلَ مى

ُ
ك
ى
13ْمِن

Terjemahan: 

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta 
sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa 
perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu 
membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang 
kepadamu.” 

Dalam ayat tersebut, Allah swt mengingatkan umat manusia agar tidak 

saling menzalimi dalam urusan harta dan kekayaan. Memperjualbelikan 

barang-barang yang haram, seperti barang yang bersifat najis, atau barang 

curian, merupakan bentuk penyalahgunaan harta dan dapat dianggap sebagai 

tindakan zalim terhadap orang lain, serta bertentangan dengan ajaran Islam 

yang menekankan pentingnya keadilan dan kebaikan dalam bertransaksi. 

b. Tidak Bertentangan dengan H}adi>s\ S}ah}i>h} 

Indikator kedua untuk menilai ketiadaan syuzu>z dalam matan hadis 

adalah dengan memeriksa apakah hadis yang sedang dianalisis konsisten 

dengan hadis lain yang dianggap lebih sahih. Dengan kata lain, penelitian akan 

mempertimbangkan apakah isi hadis yang sedang dipelajari sesuai dengan 

hadis-hadis yang lebih terpercaya secara riwayat dan kesahihannya. 

Ditemukan matan hadis yang terdapat dalam Sahih al-Bukhari menjadi 

pendukung hadis yang sedang diteliti, dengan tingkat kesahihan yang tak 

diragukan lagi., sebagai berikut:   

ارٍ،
َ
نُْدِين بى رُوْ عَمى اْ

َ
ن
َ
ث
َّ
،ْحَد

ُ
يَان

ى
سُف اْ

َ
ن
َ
ث
َّ
،ْحَد دِيُّ الحُمَيى اْ

َ
ن
َ
ث
َّ
ْْْحَد

ُ
ه
َّ
ن
َ
اوُسٌ،ْأ

َ
ْط َ ِ

ى  َ َ ب 
ى
خ
َ
الَ:ْأ

َ
ق

رًا،ْْ مى
َ
ْخ
َ
اْبَاع

ً
ن
َ
لا
ُ
ْف
َّ
ن
َ
ابِْأ

َّ
ط
َ
نَْالخ ْعُمَرَْبى

َ
غ
َ
ولُ:ْبَل

ُ
هُمَا،ْيَق

ى
ْعَن ُ

 
ْاللّٰ َ َ ِ

اسٍْرَض  نَْعَبَّ سَمِعَْابى

 

13 Kementrian Agama RI, al-Qur’an Tajwid dan Terjemah, h. 83. 
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ُْ
 
لَْاللّٰ

َ
ات
َ
الَ:ْق

َ
ق
َ
ْف

 
هِْوَسَل يى

َ
ْاُللهْعَل

 
ْصَل ِ

 
ْرَسُولَْاللّٰ

َّ
ن
َ
ْأ مى

َ
ل ْيَعى مى

َ
ل
َ
ا،ْأ

ً
ن
َ
لا
ُ
لَْْف

َ
ات
َ
الَ:ْ»ق

َ
مَْق

ْ
َ
وه

ُ
جَمَل

َ
حُومُ،ْف

ُّ
هِمُْالش يى

َ
ْعَل

ى
مَت ْحُرِّ

َ
ْاليَهُود ُ

 
اْاللّٰ

َ
بَاعُوه

َ
ف  14اْ

Artinya: 

AL Humaidiy telah menceritakan kepada kami, Sufyan telah 
menceritakan kepada kami, 'Amru bin DInar telah menceritakan kepada 
kami berkata, Thawus telah mengabarkan kepada saya bahwa dia 
mendengar Ibnu 'Abbas radhiallahu'anhuma berkata, sampai kabar 
kepada 'Umar bin Al Khathab bahwa fulan menjual khamar (minuman 
keras) lalu dia berkata, semoga Allah membinasakan si fulan, tidakkah 
dia mengetahui bahwa Rasulullah saw. telah bersabda, "Semoga Allah 
melaknat Yahudi, karena telah diharamkan atas mereka lemak hewan 
(sapi dan kambing) namun mereka mencairkannya lalu 
memperjual belikannya". 

Hadis ini menegaskan bahwa memperjualbelikan barang haram 

merupakan tindakan yang sangat tercela dan dapat mendatangkan laknat 

Allah. 

c. Tidak Bertentangan dengan Fakta Sejarah 

Matan hadis yang sedang diteliti tidak menunjukkan adanya 

kontradiksi dengan catatan sejarah yang ada; bahkan, hadis tersebut sejalan 

dengan rekam jejak sejarah yang ada. 

Dalam sejarah kehidupan nabi dalam bertransaksi, nabi tidak pernah 

sekalipun mempraktikkan jual-beli yang mengandung unsur yang diharamkan 

oleh agama seperti penipuan, riba, cela yang tersembunyi dan termasuk 

bertransaksi terhadap barang-barang yang bersifat haram. Saat itu, Nabi telah 

melakukan praktik jual beli yang benar dan Syirkah mud{a>rabah bersama 

Khadijah ra. Baik sebelum atau sesudah menikah15. 

d. Tidak bertentangan dengan akal sehat 

 

14 Muh}ammad bin Isma>‘i>l Abu> ‘Abdillah al-Bukha>ri al-Ja‘fiy, Al-Ja>mi‘ al-Musnad al-

S{ah}i>h} al-Muktas}ar min Umu>r Rasu>lullah S{alla>llah wa Sunanih wa Ayya>mih: S}ah}i>h} al-Bukariy, Juz 

2, h. 103. 

15 Abdul Qoyum dkk., Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, (Cet. I; Jakarta: Departemen 
Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, 2021), h. 114. 
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Hadis yang diteliti yakni tentang memperjualbelikan barang haram jika 

melihat pemaknaannya maka hadis tersebut benar-benar tidak bertentangan 

dengan logika dan praktik muamalah dari zaman dahulu hingga konteks 

zaman sekarang tentu masih relevan menggunakan prinsip-prinsip agama 

meskipun telah terjadi modernisasi, namun hukum islam dalam kajian 

muamalah masih berlaku dan relevan 

Dari perspektif akal sehat, menjual atau memperjualbelikan barang 

yang merugikan kesehatan dan kesejahteraan individu atau masyarakat adalah 

tindakan yang tidak masuk akal. Minuman keras, sebagai contoh, telah terbukti 

secara ilmiah dapat merusak kesehatan fisik dan mental seseorang, serta dapat 

menyebabkan kerugian sosial dan ekonomi yang besar. Oleh karena itu, dalam 

konteks akal sehat, larangan Nabi Muhammad saw terhadap jual beli barang 

haram seperti minuman keras adalah langkah yang logis dan wajar untuk 

melindungi kepentingan dan kesejahteraan umat manusia secara keseluruhan. 

2. Penelitian ‘illat Pada Matan Hadis 

Untuk memudahkan dalam mengidentifikasi 'illah seperti yang telah 

dijelaskan sebelumnya, peneliti melakukan analisis terhadap setiap kata 

dalam matan Hadis, seperti berikut: 

a. S}ah}i>h} Bukha>ri 

1) ْ ُ
 
عَنَْاللّٰ

َ
اْل

َ
بَاعُوه

َ
ا،ْف

َ
وه

ُ
ل جَمَّ

َ
حُومُْف

ُّ
هِمُْالش يى

َ
ْعَل

ى
مَت ،ْحُرِّ

َ
 اليَهُود

اْ (2
َ
بَاعُوه

َ
ف اْ
َ
وه

ُ
جَمَل

َ
حُومُ،ْف

ُّ
هِمُْالش يى

َ
ْعَل

ى
مَت ْحُرِّ

َ
ْاليَهُود ُ

 
لَْاللّٰ

َ
ات
َ
 ق

b. S}ah}i>h} Muslim 

اْ (1
َ
وه

ُ
جَمَل

َ
حُومُ،ْف

ُّ
هِمُْالش يى

َ
ْعَل

ى
مَت ،ْحُرِّ

َ
يَهُود

ْ
عَنَْاُللهْال

َ
اْل

َ
بَاعُوه

َ
 ،ْف

2) ْ
َ
هَاْق

َ
مَان
ى
ث
َ
أ واْ

ُ
ل
َ
ك
َ
وَأ اْ

َ
بَاعُوه

َ
حُومَ،ْف

ُّ
هِمُْالش يى

َ
مَْاُللهْعَل ،ْحَرَّ

َ
يَهُود

ْ
لَْاُللهْال

َ
 ات
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c. Sunan al-Nasa>’i 

1) ْ مَّ
ُ
ث وهُ،ْ

ُ
ل جَمَّ حُومَْ

ُّ
الش هِمُْ يى

َ
عَل مَْ حَرَّ اْ مَّ

َ
ل ْ وَجَلَّ ْ عَزَّ ْ َ

 
اللّٰ ْ

َّ
إِن ْ،

َ
يَهُود

ْ
ال ْ ُ

 
اللّٰ لَْ

َ
ات
َ
ق

ْ
َ
ك
َ
أ
َ
واْبَاعُوهُ،ْف

ُ
ْل

ُ
ه
َ
مَن
َ
 ث

d. Sunan Ibnu Ma>jah 

اْ (1
َ
بَاعُوه

َ
ا،ْف

َ
وه

ُ
جَمَل

َ
حُومُ،ْف

ُّ
هِمُْالش يى

َ
ْعَل

ى
مَت ،ْحُرِّ

َ
يَهُود

ْ
ْال ُ

 
عَنَْاللّٰ

َ
 ل

e. Sunan al-Darimi> 

اْ (1
َ
بَاعُوه

َ
ف اْ
َ
وه

ُ
جَمَل

َ
حُومُْف

ُّ
هِمُْالش يى

َ
ْعَل

ى
مَت ْحُرِّ

َ
يَهُود

ْ
ْال ُ

 
عَنَْاللّٰ

َ
 ل

f. Musnad Ah}mad bin H{anbal 

عَنَْاللهُْ (1
َ
ْاَللهْْْل

َّ
هَا،ْوَإِن

َ
مَان
ى
ث
َ
أ واْ

ُ
ل
َ
ك
َ
اْوَأ

َ
بَاعُوه

َ
حُومُ،ْف

ُّ
هِمِْالش يى

َ
ْعَل

ى
مَت ،ْحُرِّ

َ
يَهُود

ْ
ال

ْ
ُ
ه
َ
مَن
َ
مَْث ءٍ،ْحَرَّ ى َ

َ لَْش 
ْ
ك
َ
مَْأ حَرَّ اْ

َ
ْإِذ ْوَجَلَّ  عَزَّ

اْ (2
َ
بَاعُوه

َ
ف اْ
َ
وه

ُ
جَمَل

َ
حُومُ،ْف

ُّ
هِمُْالش يى

َ
ْعَل

ى
مَت ،ْحُرِّ

َ
يَهُود

ْ
عَنَْاُللهْال

َ
 ل

3) ْ
ْ
عَنَْاُللهْال

َ
هَاْيَْل

َ
مَان
ى
ث
َ
أ واْ

ُ
ل
َ
ك
َ
أ
َ
ا،ْف

َ
بَاعُوه

َ
حُومُْف

ُّ
هِمُْالش يى

َ
ْعَل

ى
مَت ،ْحُرِّ

َ
 هُود

g. Sunan abu Da>ud 

واْ (1
ُ
ل
َ
ك
َ
أ
َ
ْبَاعُوهُْف مَّ

ُ
وهُْث

ُ
مَل جى

َ
أ حُومَهَاْ

ُ
ْش هِمى يى

َ
مَْعَل حَرَّ اْ مَّ

َ
ْل َ
 
ْاللّٰ

َّ
،ْإِن

َ
يَهُود

ْ
ْال ُ

 
لَْاللّٰ

َ
ات
َ
ق

ْ
ُ
ه
َ
مَن
َ
 ث

اْ (2
ً
ث
َ
لَ
َ
،ْث
َ
يَهُود

ْ
ْال ُ

 
عَنَْاللّٰ

َ
هَا،ْإِْْْل

َ
مَان
ى
ث
َ
أ واْ

ُ
ل
َ
ك
َ
وَأ اْ

َ
بَاعُوه

َ
حُومَْف

ُّ
هِمُْالش يى

َ
مَْعَل ْحَرَّ َ

 
ْاللّٰ

َّ
ن

ْ
ُ
ه
َ
مَن
َ
ْث هِمى يى

َ
مَْعَل ءٍْحَرَّ ى َ

َ لَْش 
ْ
ك
َ
مٍْأ وى

َ
ْق

َ
مَْعَل حَرَّ اْ

َ
ْإِذ َ

 
ْاللّٰ

َّ
 وَإِن

h. Muwat}t}a Malik 

مِ،ْْ (1 حى
َّ
لِْالش

ْ
ك
َ
ْأ عَنى هُواْ

ُ
.ْن
َ
يَهُود

ْ
لَْاُللهْال

َ
ات
َ
ْق

َ
ك
َ
أ
َ
بَاعُوهُ،ْف

َ
ْف

ُ
ه
َ
مَن
َ
ث واْ

ُ
ْل

Setelah melakukan pemenggalan matan-matan Hadis, terdapat 

perbedaan lafal pada awal matan Hadis tersebut, yaitu; 
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1) Menggunakan lafal ْ
َ
اليَهُود ْ ُ

 
اللّٰ عَنَْ

َ
 pada riwayat Bukha>ri I, riwayat ل

Muslim I, riwayat Ibnu Ma>jah I, riwayat al-Da>rimi> I, riwayat Ahmad I, II, 

dan III, Riwayat abu Da>ud II. 

2) Menggunakan lafal ْ
َ
اليَهُود ْ ُ

 
اللّٰ لَْ

َ
ات
َ
 pada Riwayat Bukha>ri II, Riwayat ق

Muslim II, Riwayat al-Nasa>i I, Riwayat abu Da>ud I, Riwayat Malik I. 

3) Menggunakan lafal  َاإ مَّ
َ
ْل ْوَجَلَّ ْعَزَّ َ

 
ْاللّٰ

َّ
ن  pada Riwayat al-Nasa>i I. 

4) Menggunakan lafal حُومَهَا
ُ
ش ْ هِمى يى

َ
عَل مَْ حَرَّ اْ مَّ

َ
ل ْ َ

 
اللّٰ ْ

َّ
 pada Riwayat abu إِن

Da>ud I. 

5) Menggunakan lafal حُوم
ُّ
هِمُْالش يى

َ
مَْاُللهْعَل  .pada Riwayat Muslim II حَرَّ

6) Menggunakan lafal 
جَمَّْ

َ
ف حُومُْ

ُّ
الش هِمُْ يى

َ
عَل ْ

ى
مَت احُرِّ

َ
وه

ُ
ل  pada Riwayat 

Bukha>ri I dan II, Muslim I, Ibnu Ma>jah I, Riwayat al-Da>rimi> I, Riwayat 

Ahmad I, II, dan III. 

7) Menggunakan lafal ِْم حى
َّ
لِْالش

ْ
ك
َ
ْأ عَنى هُواْ

ُ
 .pada Riwayat Malik I ن

8) Menggunakan lafal َْحُوم
ُّ
الش هِمُْ يى

َ
عَل مَْ حَرَّ ْ َ

 
اللّٰ ْ

َّ
إِن اْ

ً
ث
َ
لَ
َ
 pada Riwayat abu ث

Da>ud II. 

9) Menggunakan lafal ا
َ
بَاعُوه

َ
ف اْ

َ
وه

ُ
جَمَل

َ
 ,pada Riwayat Bukha>ri I dan II ف

Muslim I, Riwayat Ibnu Ma>jah I, Riwayat al-Da>rimi> I, Riwayat Ahmad II. 

10) Menggunakan lafal هَا
َ
مَان
ى
ث
َ
أ واْ

ُ
ل
َ
ك
َ
 .pada Riwayat Muslim II وَأ

11) Menggunakan lafal هَا
َ
مَان
ى
ث
َ
أ واْ

ُ
ل
َ
ك
َ
أ
َ
 pada Riwayat al-Nasa>i I, Riwayat ف

Ahmad III, Riwayat abu Da>ud I, Riwayat Malik I. 

Berdasarkan redaksi yang dominan sama, penulis beranggapan bahwa 

hadis tersebut diriwayatkan secara lafal (riwayah bi al-lafzi}), kemudian penulis 

memastikan kemungkinan matan asli dari Nabi saw. adalah matan hadis dari 

salah satu riwayat Bukhari yaitu sebagai berikut: 
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ْ
َّ
ن
َ
اوُسٌ،ْأ

َ
ْط َ ِ

ى  َ َ ب 
ى
خ
َ
الَ:ْأ

َ
ارٍ،ْق

َ
نُْدِين بى رُوْ عَمى اْ

َ
ن
َ
ث
َّ
،ْحَد

ُ
يَان

ى
سُف اْ

َ
ن
َ
ث
َّ
،ْحَد دِيُّ الحُمَيى اْ

َ
ن
َ
ث
َّ
ْحَد

ُ
ه

نَْ َْْْسَمِعَْابى َ ِ
اسٍْرَض  رًا،ْْعَبَّ مى

َ
ْخ
َ
اْبَاع

ً
ن
َ
لا
ُ
ْف
َّ
ن
َ
ابِْأ

َّ
ط
َ
نَْالخ ْعُمَرَْبى

َ
غ
َ
ولُ:ْبَل

ُ
هُمَا،ْيَق

ى
ْعَن ُ

 
ْاللّٰ

لَْ
َ
ات
َ
الَ:ْ»ق

َ
مَْق

 
هِْوَسَل يى

َ
ْاُللهْعَل

 
ْصَل ِ

 
ْرَسُولَْاللّٰ

َّ
ن
َ
ْأ مى

َ
ل ْيَعى مى

َ
ل
َ
ا،ْأ

ً
ن
َ
لا
ُ
ْف ُ

 
لَْاللّٰ

َ
ات
َ
الَ:ْق

َ
ق
َ
ف

ْاليَهُوْ ُ
 
ْعَْاللّٰ

ى
مَت ْحُرِّ

َ
حُْد

ُّ
هِمُْالش يى

َ
اْل

َ
بَاعُوه

َ
ف اْ
َ
وه

ُ
جَمَل

َ
 ومُ،ْف

Setelah penulis melakukan perbandingan susunan lafal antara satu 

dengan yang lainnya serta penentuan lafal asli, maka langkah selanjutnya ialah 

identifikasi ada atau tidaknya ‘illah pada matan hadis yang menjadi objek 

kajian, yakni sebagai berikut : 

1) Terhindar dari Idra>j (Sisipan) 

Idra>j merupakan jenis syakal perubahan pada matan hadis yang 

melibatkan penyisipan kata-kata atau kalimat-kalimat tambahan yang tidak 

terpisahkan dari matan aslinya. Kadang-kadang, idraj ini berupa penambahan 

kata-kata atau penjelasan dari para perawi yang tidak bisa dipisahkan dari 

matan hadis itu sendiri. Penulis memperhatikan keseluruhan teks matan hadis 

dan menemukan bahwa pada beberapa riwayat terdapat idra>j (sisipan) yang 

secara makna tidak mengubah makna hadis secara signifikan.: 

a) Terdapat sisipan ْ
َ
رَة رَيى

ُ
ه بُوْ

َ
ْجَابِرٌ،ْوَأ

ُ
ابَعَه

َ
 .pada riwayat Bukha>ri pertama ت

b) Terdapat sisipan ا
َ
ابُوه

َ
ذ
َ
أ اْ
َ
وه

ُ
:ْجَمَل

ُ
يَان

ى
الَْسُف

َ
 .pada riwayat al-Darimi ق

c) Terdapat sisipan ْ َ ِ
ْف  لى

ُ
ْيَق مى

َ
الِدِْبىْوَل

َ
انِْحَدِيثِْخ حَّ

َّ
ْالط ِ

 
دِْاللّٰ نِْعَبى  pada riwayat 

Abu Daud kedua. 

Idra>j dalam matan hadis merujuk pada penjelasan atau keterangan 

tambahan tentang isi hadis yang diberikan oleh salah satu periwayat dalam 

sanad. 

2) Tidak Terjadi Nuqsa>n (Pengurangan Lafal) 

Nuqsa>n merujuk pada pengurangan dalam lafal yang terdapat dalam 

matan hadis. Peneliti menemukan bahwa terdapat pengurangan kata atau 
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kalimat pada matan Hadis lainnya, seperti pada riwayat Malik yang tidak 

menggunakan frasa " مَْ هِمُْْحَرَّ يى
َ
عَل ". 

3) Tidak Terdapat Tagyi>r (Perubahan Lafal) 

Tagyi>r adalah fenomena di mana terjadi perubahan dalam pelafalan 

suatu hadis dari bentuk aslinya. Peneliti mengamati bahwa ada perubahan 

dalam pelafalan, namun perubahan tersebut tidak mengubah makna asli dari 

hadis tersebut. yaitu  

a) Berubahnya kata َْل
َ
ات
َ
ََُْق

 
اللّٰ  menjadi ُْ

 
اللّٰ عَنَْ

َ
 yang terdapat pada Riwayat ل

bukhari pertama, muslim pertama, Riwayat Ibnu Ma>jah, al-Da>rimi>, Riwayat 

Ah}mad I, II, III dan Riwayat abu Da>ud,  

b) Berubahnya kata ا
َ
وه

ُ
جَمَل

َ
ا menjadi ف

َ
وه

ُ
ل جَمَّ

َ
 yang terdapat pada riwayat ف

pertama bukhari.  

c) Berubahnya kata ا
َ
بَاعُوه

َ
  di riwayat an-Nasa’I بَاعُوهُْ menjadi ف

4) Tidak Terdapat Ziya>dah (tambahan) 

Ziya>dah adalah penambahan lafal atau redaksi tambahan dalam matan 

hadis yang disampaikan oleh satu periwayat, tetapi tidak disampaikan oleh 

periwayat lainnya.  

Penulis mengamati struktur redaksi matan hadis pada setiap riwayat 

dan menemukan penambahan lafal yang tidak mengubah makna hadis, yaitu: 

a) Penambahan kata
وَجَلَّْ ْ عَزَّ ْ َ

 
اللّٰ ْ

َّ
 pada riwayat al-Nasa’I dan Riwayat إِن

Ahmad pertama, dan penambahan kata ْ
ُ
ه
َ
مَن
َ
ث مَْ ءٍ،ْحَرَّ ى َ

َ لَْش 
ْ
ك
َ
أ مَْ حَرَّ اْ

َ
 pada إِذ

Riwayat Ahmad pertama. 

b) Penambahan kata ْ
َّ
اإِن مَّ

َ
ْل َ
 
اللّٰ  pada riwayat abu Daud pertama. 

c) Penambahan kata ا
ً
ث
َ
لَ
َ
 .pada riwayat abu Daud kedua ث
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Menurut Ibn as-Salah, sebuah ziya>dah yang berasal dari seorang 

periwayat yang dapat dipercaya (s\iqah) dan tidak bertentangan dengan apa 

yang disampaikan oleh banyak periwayat yang juga dapat dipercaya, maka 

ziya>dah tersebut dapat diterima. Al-Baghdadi juga setuju dengan pendapat ini, 

sejalan dengan kesepakatan para ulama. Ibn Hazm menjelaskan bahwa setiap 

penambahan lafal (ziya>dah) dalam matan hadis yang diungkapkan oleh 

seorang periwayat yang adil, maka wajib diterima dan dipertimbangkan16.  

5) Tidak Terdapat Musahhaf dan Muharraf 

"Musahhaf" adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada 

perubahan tanda baca pada huruf-huruf yang terdapat dalam suatu matan 

hadis. Sedangkan "muharraf" adalah istilah yang digunakan ketika terjadi 

perubahan baris pada huruf-huruf di dalam matan hadis. Setelah mengamati 

semua matn hadis, peneliti mendapatkan adanya perubahan tanda baca yang 

sama sekali tidak merusak makna hadis, yaitu: perubahan tanda baca menjadi 

حُومَْ
ُّ
 pada Riwayat Muslim kedua dan Riwayat al-Nasa>'i, kemudian terdapat الش

pula perubahan tanda baca ْا
َ
وه

ُ
ل جَمَّ

َ
 pada riwayat al-Bukha>ri pertama dan ف

Riwayat al-Nasa>'i. 

6) Terhindar dari Inqila>b 

"Inqila>b" adalah istilah dalam ilmu hadis yang merujuk pada perubahan 

urutan kata dalam sebuah teks hadis, di mana kata-kata yang seharusnya 

berada di awal justru berada di pertengahan atau akhir, dan sebaliknya. Penulis 

mengamati setiap redaksi matan hadis secara keseluruhan dan tidak 

menemukan matan hadis yang mengandung Inqilab. 

 

16 Ahmad Izzan, Studi Takhri>j Hadis: Kajian Tentang Metodologi Takhri>j Dan Kegiatan 

Penelitian Hadis, h. 199. 



95 

 

Setelah melakukan tahap analisis terhadap kandungan matan hadis 

tentang memperjualbelikan barang haram, penulis menyimpulkan bahwa 

hadis tersebut memiliki kualitas yang S}ah}i>h}. Hal ini didasarkan pada temuan 

bahwa matan hadis yang diteliti tidak menunjukkan adanya kontradiksi 

dengan ayat al-Qur'an, tidak bertentangan dengan hadis yang dianggap lebih 

sahih, tidak melanggar fakta sejarah, dan tidak bertentangan dengan prinsip-

prinsip akal sehat. Dengan demikian, kesimpulan ini menegaskan keabsahan 

dan kecocokan matan hadis tersebut dengan kriteria-kriteria penting dalam 

penelitian hadis. 

Dari penelitian matan hadis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa 

meskipun terdapat elemen-elemen seperti ziya>dah, musahhaf, idra>j, Nuqsa>n, 

dan tagyi>r dalam matan hadis yang diteliti, namun tidak ada yang secara 

signifikan merusak makna atau nilai dari hadis tersebut. Oleh karena itu, status 

hadis sebagai hadis S}ah}i>h} lizatihi dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan 

analisis matan yang dilakukan. Dalam hal ini, meskipun terdapat beberapa 

variasi atau penyimpangan kecil dalam penyampaian hadis, namun hal 

tersebut tidak mengubah substansi atau kebenaran dari pesan yang 

disampaikan. Sehingga, kesimpulan akhirnya adalah bahwa hadis tetap dapat 

diterima sebagai S}ah}i>h} karena kualitasnya yang utuh dan tidak merusak 

makna aslinya. 
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BAB IV  

ANALISIS HADIS TENTANG MEMPERJUALBELIKAN BARANG HARAM  

Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah Hadis yang membahas 

tentang Memperjualbelikan barang haram, di mana Hadis ini diriwayatkan 

oleh imam Ah}mad bin H{anbal di dalam musnadnya yang berasal dari Ibnu 

‘Abbas. Adapun teks Hadis tersebut yakni; 

مُْ
ْ
يَانِْال عُرى

ْ
اْل نِ ْبى

َ
ة
َ
ْبَرَك اءُ،ْعَنى

َّ
حَذ

ْ
اْل
ٌ
الِد

َ
خ اْ

َ
ن َ َ ب 
ى
خ
َ
مٌ،ْأ يى

َ
ش
ُ
ه اْ
َ
ن
َ
ث
َّ
،ْحَد

ٌ
ج ي    ى سَُِ اْ

َ
ن
َ
ث
َّ
،ْْحَد ِّ جَاشِعَِ

الَْرَسُولُْاللهِْ
َ
الَ:ْق

َ
،ْق

ُ
ث

ِّ
اسٍ،ْيُحَد نَْعَبَّ ْابى

ُ
ت الَ:ْسَمِعى

َ
مَ:"ْق

 
هِْوَسَل يى

َ
ْاُللهْعَل

 
ْصَل

،ْحُرِّْ
َ
يَهُود

ْ
اْل عَنَْاُلله

َ
هَا،ل

َ
مَان
ى
ث
َ
أْ وا

ُ
ل
َ
ك
َ
وَأ اْ

َ
بَاعُوه

َ
حُومُ،ْف

ُّ
اْلش هِمِ يى

َ
ْعَل

ى
ْْْْمَت ْوَجَلَّ ْاَللهْعَزَّ

َّ
وَإِن

ْ
ُ
ه
َ
مَن
َ
مَْث ءٍ،ْحَرَّ ى َ

َ لَْش 
ْ
ك
َ
مَْأ حَرَّ اْ

َ
 ْ.إِذ

Artinya: 

Suraij Telah menceritakan kepada kami, Husyaim telah menceritakan 
kepada kami, Khalid Al Hadzdza`telah mengabarkan kepada kami dari 
Barakah bin Al 'Uryan Al Mujasyi'i berkata, aku mendengar Ibnu Abbas 
menceritakan, ia berkata, Rasulullah saw bersabda, "Semoga Allah 
melaknat kaum Yahudi. Telah diharamkan lemak atas mereka, namun 
mereka menjualnya dan memakan harganya (hasil penjualan). Dan 
sesungguhnya Allah 'Azza wa Jalla apabila mengharamkan memakan 
sesuatu, maka Dia pun mengharamkan juga harganya (hasil 
penjualannya)."1  

A. Interpretasi Tekstual 

Pada bab sebelumnya telah dijelaskan bahwa interpretasi tekstual 

merujuk pada pemahaman terhadap teks hadis berdasarkan kata-kata yang 

terdapat dalam teks tersebut, tanpa terlalu memperhatikan konteks sejarah 

terjadinya hadis tersebut. Salah satu metode interpretasi yang digunakan 

dalam pendekatan ini adalah metode linguistik (lugawi). Dalam 

penggunaannya, penulis pertama-tama akan menjelaskan makna kata-kata 

 
1 Abu> ‘Abdilla>h Ah}mad bin Muh}ammad bin H{anbal bin Halla>l bin Asad al-Syaiba>ni>, 

Musnad al-Ima>m Ah}mad bin H{anbal , Juz 1V (Cet. I: Beirut: Muassasah al-Risa>lah, 1416\ H / 1995 

M), h. 416. 
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yang terdapat dalam teks hadis yang menjadi fokus penelitian. Berikut uraian 

beberapa makna kosa yang terdapat dalam matan hadis: 

 لعنْ  .1

Dalam kitab Mu‘jam Maqa>yi>s al-Lugah kata لعن  yang tersusun dari 

huruf ع ,ل, dan ْن  merupakan akar kata yang menunjukkan penolakan dan 

pengusiran.  "Allah melaknat setan" berarti Allah mengusirnya dari kebaikan 

dan surga. Dan juga dcigunakan untuk serigala yang diusir (la'in) dan untuk 

orang yang dijauhi2. Adapun dalam kitab al-Mu‘jam al-Wasi>t{   لعنberarti 
mengusir dan menjauhkannya dari kebaikan3.  

Sedangkan penjelasan dari kitab al-Mufrada>t fi> Gari>b al-Qur’an " نُْ عى
 
ْْالل

(al-la'n) merupakan pengusiran dan penolakan karena kemarahan, dan itu 

dari Allah swt sebagai hukuman di akhirat, dan dalam kehidupan dunia 

merupakan putusnya rahmat dan bimbingan-Nya, dan dari manusia adalah 

doa terhadap orang lain4. Dalam buku Ensiklopedia Makna Al-Qur’an Syarah 

Alfaazhul Qur’an, La’ana adalah doa agar seseorang dijauhkan dari rahmat 

Allah; sedang orang-orang yang melaknat disebut dengan laa’inuun5. 

Dalam kitab Lisa>n al-‘Arab disebutkan kata "ُْن عى  berarti pengusiran "الل 
dan penolakan dari kebaikan. Dikatakan juga bahwa itu adalah penolakan dan 

pengusiran dari Allah, dan dari makhluk adalah kutukan dan doa. kata "ْ
ُ
نة عى

 
 "الل

 
2 Ah}mad bin Fa>ris bin Zakariya>’ al-Qazwaini> al-Ra>zi> Abu> al-H{usain, Mu‘jam Maqa>yi>s al-

Lugah, Juz 5ْْ (t.t.: Da>r al-Fikr, 1399 H/19 79ْ M), h. 252. 

3 Lembaga Bahasa Arab Kairo, al-Mu‘jam al-Wasi>t{, Juz 2 (t.t.: Da>r al-Da‘wah, t.th.), h. 

829. 

4 Abu> al-Qa>sim bin al-H{usain bin Muh}ammad al-Ra>gi>b al-As}faha>ni>, al-Mufrada>t fi> Gari>b 
al-Qur’an (Cet. I; Damaskus – Beirut: Da>r al-Qalam – Da>r al-Sya>miyyah, 1412 H), h. 741. 

5 M. Dhuha Abdul Jabbar dan M. Burhanudin, Ensiklopedia Makna Al-Qur’an Syarah 
Alfaazhul Qur’an (Cet. I; Bandung: Media Fitrah Rabbani, 2012), h. 588. 



98 

 

merupakan bentuk kata benda, dan jamaknya adalah "لِعان" dan ْْْْ
ُ
عَنه

َ
ْل

ُ
عَنه

ْ
ْْ,يَل

ْ
ً
نا عى

َ
 .6ل

ْالله  .2   

Kata dasar untuk "الله" adalah "Ilah" (إله) yang berarti "Tuhan" atau 

"Dewa". Awalnya, kata ini memiliki hamzah (ء), tetapi dihilangkan kemudian 

digantikan dengan alif dan lam (الله) untuk merujuk secara khusus kepada 

Tuhan Yang Maha Esa. Al-Qur'an juga mengungkapkan khususnya dengan 

berkata: "Apakah kamu mengetahui nama yang lebih baik daripada itu?" 

(Surah Maryam: 65). Kata "Ilah" digunakan untuk semua objek yang disembah 

oleh seseorang7.  

" Merupakan kata lain untuk :أله ْالِْ
ُ
ه
َ
ل " yang berarti Allah swt. Setiap 

sesuatu yang dijadikan sebagai tuhan selain-Nya, dianggap sebagai ilah oleh 

mereka yang menjadikannya sebagai objek ibadah, dan bentuk jamaknya 

adalah "ْ
ٌ
لهْ) Dalam kitab al-Mu‘jam al-Wasi>t{ kata .8"آلِهَة

َ
 adalah seseorang yang (أ

disembah dan dianggap ilah, serta dewa yang dijadikan objek pengabdian9.  

Sedangkan menurut prof. Quraish Shihab dalam bukunya Ensiklopedia 

Al-Qur’an menjelaskan, ulama berpendapat bahwa kata ilah yang berbentuk 

kata Allah, berakar dari kata al-Illa>hah (الإاهة), al-Ulu>hah (ة
َ
وه

ُ
ل
ُ
-dan al ,(الأ

Ulu>hiyah (وهِية
ُ
ل
ُ
 yang semuanya memiliki makna ibadah atau (الأ

penyembahan. Oleh karena itu, secara harfiah Allah bermakna Yang disembah. 

Namun, ada juga pandangan yang menyatakan bahwa kata tersebut berakar 

 
6 Muh}ammad bin Mukrim bin ‘Ali> Abu> al-Fad}l Jama>l al-Di>n Ibn Manz}u>r al-Ans}a>ri> al-

Ifriqi>. Lisa>n al-‘Arab, Juz 13 (Cet. III; Beirut: Da>r al-S{a>dr, 1414 H), h. 387. 

7 Abu> al-Qa>sim bin al-H{usain bin Muh}ammad al-Ra>gi>b al-As}faha>ni>, al-Mufrada>t fi> Gari>b 
al-Qur’an, h. 82. 

8 Muh}ammad bin Mukrim bin ‘Ali> Abu> al-Fad}l Jama>l al-Di>n Ibn Manz}u>r al-Ans}a>ri> al-

Ifriqi>. Lisa>n al-‘Arab, Juz 13, h. 467. 

9 Lembaga Bahasa Arab Kairo, al-Mu‘jam al-Wasi>t{, Juz 1, h. 25. 
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dari kata "alaha" dalam arti mengherankan atau menakjubkan, karena segala 

perbuatan atau ciptaan-Nya menakjubkan, atau karena hakikat Dzat-Nya yang 

mahaagung yang menimbulkan keheranan bagi makhluk-Nya yang tidak 

mampu memahaminya sepenuhnya. Itulah mengapa ada sebuah riwayat yang 

menyatakan, "Berpikiralah tentang makhluk-makhluk Allah dan jangan 

berpikir tentang Dzat-Nya"10.  

3.  ْ
َ
يَهُود

ْ
 ال

Merupakan Akar kata dari "ْهود" yang memiliki makna "taubat" atau 

"pengampunan". Kata "ْ
َ
 merupakan bentuk kata kerja yang berarti (ha>d) "هاد

"berbuat taubat", sedangkan "ْد هَوَّ
َ
 adalah bentuk kata kerja yang (tahawwad) "ت

berarti "bertaubat" atau "kembali kepada kebenaran"11. Adapun orang-orang 

Yahudi, mereka disebut demikian karena mereka bertobat dari menyembah 

anak lembu12. Sedangkan dalam kitab al-Mu‘jam al-Wasi>t{ diterangkan (ْيَهُود
ْ
 (ال

merupakan Orang-orang Yahudi, yaitu Sebuah komunitas dengan asal-usul 

Semitik, dinamai demikian berdasarkan nama Yehuda, salah satu anak 

Yakub13. 

Yahudi merupakan nama yang diberikan kepada setiap orang yang 

meyakini agama yahudi. Istilah ini diambil dari nama yahuda,ْْsalah satu dua 

belas anak laki-laki Ya’qub dan salah satu dari dua belas suku Israel. Dua belas 

suku Yahudi ini merujuk kepada dua belas anak Ya’qub14.  

 

10 M. Quraish Shihab, ed., dkk., Ensiklopedia Al-Qur’an, Jilid 1 (Jakarta: Lentera Hati, 
2007), h. 76. 

11 Muh}ammad bin Mukrim bin ‘Ali> Abu> al-Fad}l Jama>l al-Di>n Ibn Manz}u>r al-Ans}a>ri> al-

Ifriqi>. Lisa>n al-‘Arab, Juz 3, h. 439. 

12 Ah}mad bin Fa>ris bin Zakariya>’ al-Qazwaini> al-Ra>zi> Abu> al-H{usain, Mu‘jam Maqa>yi>s 

al-Lugah, Juz 6, h. 18. 

13 Lembaga Bahasa Arab Kairo, al-Mu‘jam al-Wasi>t{, Juz 2, h. 988. 

14 Khoidir dkk., Sejarah Agama Yahudi, Al-Hikmah: Jurnal Studi Agama-Agama 9, No. 2  
(2023), h. 105 
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4.  ْ
ى
مَت  حُرِّ

Kata dasar dari "ْ
ى
مَت  merupakan bentuk (h}arama) "حَرَمَْ" adalah "حُرِّ

mashdar dari ْحراما حرما,ْ يحرم,ْ ْْحرم,ْ yang artinyaْْ "mengharamkan" atau 

"melarang"15.ْْ Merupakan lawan kata dari halal, dan jamaknya adalah "16"حُرُم.  

Sedangkan dalam kitab Mu‘jam Maqa>yi>s al-Lugah menjelaskan bahwa huruf-

huruf  ل ,ح, dan ْْم memiliki makna larangan dan penegasan. Oleh karena itu, 

kata "الحرام" (al-H}ara>m) adalah kontras dari kata "الحلال" (al-H}ala>l), yang 

berarti sesuatu yang diizinkan atau halal17.  

حُوْ  .5
ُّ
مُْالش  

Kata "شحم" dalam bahasa Arab, yang terdiri dari huruf ح ,ش, dan م, 

adalah akar kata yang mengindikasikan jenis daging tertentu, yaitu lemak. Dari 

sini, kita mendapatkan kata "م حى
َ
 yang secara umum merujuk pada ,(syah}m) "ش

lemak yang dikenal.   Selain itu, "ِْن
ُ
ذ
ُ
الأ مَةْ حى

َ
 merujuk (syah}matu al-uz\un) "ش

pada bagian yang menggantung pada anting-anting, sementara "ٌْحِم
ى
 "رَجُلٌْمُش

(rajulun musyh}im) adalah orang yang memiliki banyak lemak di tubuhnya. Jika 

orang itu menyukai lemak tersebut, dia disebut " حِْ
َ
مش " (syah}im), jika dia 

memberi makanan kepada orang lain, dia disebut "شاحم" (sya>h}am), dan jika 

dia menjual lemak itu, dia disebut "ام حَّ
َ
  .18(sya>h}h}am) "ش

 .adalah lemak yang terkumpul "شحم" ,Menurut al-Azhari :شحم"

Menurut Ibnu Sida, "شحم" adalah inti dari lemak hewan, dan jamaknya adalah 

 

15 M. Quraish Shihab, ed., dkk., Ensiklopedia Al-Qur’an, Jilid 1, h. 290. 

16 Muh}ammad bin Mukrim bin ‘Ali> Abu> al-Fad}l Jama>l al-Di>n Ibn Manz}u>r al-Ans}a>ri> al-

Ifriqi>. Lisa>n al-‘Arab, Juz 12, h. 119. 

17 Ah}mad bin Fa>ris bin Zakariya>’ al-Qazwaini> al-Ra>zi> Abu> al-H{usain, Mu‘jam Maqa>yi>s 

al-Lugah, Juz 2, h. 45. 

18 Ah}mad bin Fa>ris bin Zakariya>’ al-Qazwaini> al-Ra>zi> Abu> al-H{usain, Mu‘jam Maqa>yi>s 

al-Lugah, Juz 3, h. 251. 
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 Manusia dan ."شحمة" dan potongan kecil dari lemak disebut "شحوم"

makhluk lain juga memiliki lemak.19"ْ  

 ,mengacu pada lemak putih yang ada dalam tubuh hewan "الشحم"

seperti lemak yang bisa ditemukan di sapi atau unta. Ini juga bisa berarti bahan 

berlemak yang bisa diekstraksi dari hewan dan lainnya20. 

Adapun dalam konteks hadis yang telah diteliti, الشحم yang dimaksud 

adalah jual-beli lemak bangkai karena keberdannya yang bersifat najis.  

اْ  .6
َ
بَاعُوه

َ
 ف

Kata dasar dari "ا
َ
بَاعُوه

َ
عَْ" adalah "ف  ,ي ,ب terdiri dari huruf ,(bay'a) "بَيى

dan ْْ  .'yang merupakan akar kata tunggal yang berarti 'penjualan sesuatuع

Kadang-kadang transaksi jual beli disebut 'ع  juga. Namun, maknanya ('bay) 'بَيى

tetap sama21. Dalam penjelasan lain, Kata tersebut merujuk pada proses 

penjualan, yang berlawanan dengan pembelian. Namun, dalam konteks 

tertentu, "بيع" juga dapat mengacu pada pembelian22.  

Dalam kitab al-Mu‘jam al-Wasi>t{ dikatakan, "البيع" merujuk pada 

pertukaran barang dengan barang yang setara dalam nilai atau dengan uang 

yang setara dalam nilai. Ini adalah proses pertukaran barang atau layanan 

dengan pembayaran yang setara dalam bentuk uang atau barang. Istilah ini 

juga dapat mengacu pada kontrak atau kesepakatan yang melibatkan 

pertukaran tersebut. Bentuk jamak dari "البيع" adalah "23"بُيُوع.   

 

19 Muh}ammad bin Mukrim bin ‘Ali> Abu> al-Fad}l Jama>l al-Di>n Ibn Manz}u>r al-Ans}a>ri> al-

Ifriqi>. Lisa>n al-‘Arab, Juz 12, h. 319. 

20 Lembaga Bahasa Arab Kairo, al-Mu‘jam al-Wasi>t{, Juz 1, h. 474. 

21 Ah}mad bin Fa>ris bin Zakariya>’ al-Qazwaini> al-Ra>zi> Abu> al-H{usain, Mu‘jam Maqa>yi>s 

al-Lugah, Juz 1, h. 327.  

22 Muh}ammad bin Mukrim bin ‘Ali> Abu> al-Fad}l Jama>l al-Di>n Ibn Manz}u>r al-Ans}a>ri> al-

Ifriqi>. Lisa>n al-‘Arab, Juz 8, h. 23. 

23 Lembaga Bahasa Arab Kairo, al-Mu‘jam al-Wasi>t{, Juz 1, h. 79. 
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Pada hakikatnya bai' (بيع) dan syira>' )اء  adalah kegiatan tukar (سِ 

menukar. Bai' (بيع) dan syira>' (اء  yang biasanya dirangkum di dalam istilahْْ(سِ 

at-Tija>rah (ْ
ُ
 jual-beli/perdagangan)ْْmerupakan kegiatan di bidang =التجارة

mu’amalat24.  

وا  .7
ُ
ل
َ
ك
َ
 أ

Kata dasar dari "وا
ُ
ل
َ
ك
َ
لَْ" adalah "أ

َ
ك
َ
ْ"yang berarti "makan "أ ْdan 

merupakan salah satu dari banyak bentuk turunan yang memiliki makna 

merujuk pada tindakan makan atau mengurangi sesuatu. Al-Khalil 

menyatakan bahwa "الأكل" atau "makan" adalah konsep yang jelas, sementara 

 merujuk pada sepotong makanan seperti gigitan25. Ibnu Sida "الأكلة"

menjelaskan bahwa seseorang yang makan disebut sebagai "آكِل" dan 

jamaknya "ة
َ
ل
َ
ك
َ
" Dalam perintah, kata kerjanya adalah ."أ

لىْ
ُ
 Asal kata ini ."ك

adalah "
لىْ
ُ
ك
ى
ؤ
ُ
 .26"أ

هَاْ  .8
َ
مَان
ى
ث
َ
 أ

Kata dasar dari "هَا
َ
مَان
ى
ث
َ
مَن" adalah "أ

َ
 "yang berarti "harga" atau "nilai "ث

dalam bahasa Arab. Dalam kalimat tersebut, "هَا
َ
مَان
ى
ث
َ
 merupakan bentuk "أ

jamak dari "مَن
َ
مَنُْلا yang berarti "harganya" atau "nilainya". Sedangkan "ث

َّ
  ث

merupakan istilah untuk nilai atau barang yang diterima oleh penjual sebagai 

imbalan atas penjualan sesuatu, baik dalam bentuk uang maupun barang. 27. 

Juga dijelaskan "ثمن" merujuk pada harga atau nilai dari suatu barang kalimat 

 
24 M. Quraish Shihab, ed., dkk., Ensiklopedia Al-Qur’an, Jilid 1, h. 124. 

25 Ah}mad bin Fa>ris bin Zakariya>’ al-Qazwaini> al-Ra>zi> Abu> al-H{usain, Mu‘jam Maqa>yi>s 

al-Lugah, Juz 1, h. 122. 

26 Muh}ammad bin Mukrim bin ‘Ali> Abu> al-Fad}l Jama>l al-Di>n Ibn Manz}u>r al-Ans}a>ri> al-

Ifriqi>. Lisa>n al-‘Arab, Juz 11, h. 19. 

27 Abu> al-Qa>sim bin al-H{usain bin Muh}ammad al-Ra>gi>b al-As}faha>ni>, al-Mufrada>t fi> Gari>b 
al-Qur’an, h. 177. 
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tersebut menyatakan bahwa harga atau nilai dari suatu barang ditetapkan 

sesuai dengan kebutuhan dan kualitasnya28.  

Secara tekstual, beberapa ulama telah menguraikan makna dari hadis 

ini, diantaranya Ibnu Hajar al-Asqalan dalam kitabnya Fathul Ba>ri, ia 

menjelaskan, kalimat ْ
َ
ْل

َ
يَهُود

ْ
ال اُللهْ عَنَْ  "Semoga Allah memerangi (melaknat) 

orang-orang Yahudi..." redaksi kalimat ini menegaskan bahwa umat Yahudi 

telah mendapatkan laknat dari Allah karena mereka melanggar larangan-Nya 

terhadap jual-beli sesuatu yang dilarang oleh Allah kemudian mereka tetap 

menjualnya29. Sedangkan dalam kitab ‘Aun al-Ma'bu>d dijelaskan bahwa kata 

tersebut menggambarkan laknat dan kutukan Allah terhadap orang yahudi30.  

Kalimat ُْحُوم
ُّ
هِمِْالش يى

َ
ْعَل

ى
مَت  ”Telah diharamkan lemak atas mereka“ حُرِّ

artinya larangan terhadap hewan mati (bangkai) dan lemak, namun, menurut 

pandangan seorang ulama bernama al-Qari kata ganti mereka merujuk kepada 

sapi dan domba yang disebutkan dalam ayat al-Qur’an31. 

Kalimat َّْحَر ءٍ،ْ ى َ
َ ش  لَْ

ْ
ك
َ
أ مَْ حَرَّ اْ

َ
إِذ ْ وَجَلَّ ْ عَزَّ اَللهْ ْ

َّ
ْوَإِن

ُ
ه
َ
مَن
َ
ث مَْ  menyatakan 

bahwa Ketika Allah mengharamkan sesuatu untuk dimakan, maka harga atau 

nilai dari benda tersebut juga diharamkan. Artinya, jika Allah melarang sesuatu 

 

28 Lembaga Bahasa Arab Kairo, al-Mu‘jam al-Wasi>t{, Juz 1, h. 101. 

29 Ibnu Hajar al-Asqalan, Fathul Ba>ri Syarah Sahih al-Bukha>ri, (Fathul Ba>ri Penjelasan 

Kitab Shahih al-Bukhari), terj. Gazirah Abdi Ummah, jilid 12 (Cet. XII: Jakarta: Pustaka Azzam, 

2014), h. 437 

30 Muh}ammad Asyraf bin Ami>r bin Ali> bin H}aidar Abu> ‘Abdurrah}man Syaraf al- H}aqq al-

s{iddi>qi> al-Az}i>m A>ba>di>, ‘Aun al-Ma'bu>d Syarh} Sunan Abi> Da>ud, Juz 17 (Cet. II; Beirut: Dar al-

Kutub al-Ilmiyyah, 1415 H), h. 1587 

31 Muh}ammad Asyraf bin Ami>r bin Ali> bin H}aidar Abu> ‘Abdurrah}man Syaraf al- H}aqq al-

s{iddi>qi> al-Az}i>m A>ba>di>, ‘Aun al-Ma'bu>d Syarh} Sunan Abi> Da>ud, Juz 17, h. 1587 
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untuk dikonsumsi, maka hukumnya juga melarang untuk memperoleh 

manfaat finansial dari benda tersebut32. 

Dilihat dari teknik periwayatan hadis memperjualbelikan barang 

haram, peneliti berkesimpulan bahwa dalam hadis ini mengandung 

periwayatan secara lafal, karena beberapa lafal matn riwayat lain yang 

cenderung sama dan terdapat lafal yang menyatakan Rasulullah bersabda. 

Dalam jalur Riwayat yang diteliti, hadis ini termasuk pada kriteria hadis Naqish 

(tidak lengkap) yang hanya mengemukakan sebagian matn hadis yang di 

wurudkan oleh Nabi saw. Kemudian aspek gaya bahasa yang digunakan pada 

matan hadis yang menjadi objek kajian secara tekstual, memuat bahasa yang 

bersifat dialog/percakapan sebagaimana Rasulullah juga hidup di tengah-

tengah masyarakat.  

Setelah di analisis dengan pendekatan tekstual, hadis ini menyatakan 

bahwa umat Yahudi telah mendapatkan kutukan dari Allah karena mereka 

melanggar larangan-Nya terhadap lemak tertentu. Meskipun Allah telah 

melarang mereka untuk mengonsumsi lemak tersebut, mereka tetap 

menjualnya dan mengonsumsi hasil penjualan tersebut. Dalam konteks ini, 

‘’hadis menekankan bahwa jika Allah mengharamkan sesuatu untuk dimakan, 

maka Dia juga mengharamkan hasil penjualannya. Ini menunjukkan 

keberlakuan hukum yang sama terhadap barang hasil jual beli yang terlarang 

untuk dikonsumsi. 

B. Interpretasi Intertekstual 

 

32 Abu Zakariyya> Yah}ya bin Syaraf al-Nawawiy, Al-Minha>j Syarh} S{ah}i>h} Muslim bin al-

H{ajja>j, (Syarah Sahih Muslim), terj. Wawan Djunaedi, Jilid VII, (Cet. III; Jakarta: Darus Sunnah, 

t.th), h. 759 
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Untuk memahami suatu hadis, penting untuk mempertimbangkan 

hubungan antara teks hadis yang sedang diteliti dengan hadis lainnya, serta 

ayat al-Qur’an yang masih memiliki tema yang sama dalam hadis yang sedang 

diteliti, dalam metodologi Ilmu Ma’ani al-Hadis disebut sebagai interpretasi 

intertekstual. Adapun dalil-dalil terkait yang terkait dengan objek penelitian 

ialah. 

Dalam surat al-An’am ayat 145, Allah swt berfirman; 

ْ
ْٓ َّ
اِلَّ ْ

ْٓ ٗ
عَمُه

ى
ط يَّ اعِمٍْ

َ
ط ْ

ٰ
عَل مًاْ مُحَرَّ ْ َّ َ

َ
اِلَ ْ َ حَِۡ

وى
ُ
ا ْ
ٓ
مَا ْ ى َ ِ

ف  ْ
ُ
جِد

َ
ا ْ
ْٓ َّ
لَّ ْ لى

ُ
ْق

ى
ن
َ
ا وىْْْْ

ُ
ك مًاْْيَّ

َ
د ْ وى

َ
ا ْ
ً
ة
َ
ت مَيى ْ

َ
ن

ْبَاغٍْ َ ى ب 
َ
ْغ رَّ

ُ
ط
ى
مَنِْاض

َ
ْف
ۚ
ْبِهٖ ِ

ه
ْاللّٰ ِ

ى
ب 
َ
ْلِغ هِلَّ

ُ
اْا
ً
ق ْفِسى وى

َ
سٌْا ْرِجى

ٗ
ه
َّ
اِن
َ
رٍْف يى ِ

ى  مَْخِب  حى
َ
ْل وى
َ
ا حًاْ وى

ُ
ف سى ْْمَّ

مٌْ حِيى رٌْرَّ وى
ُ
ف
َ
ْغ

َ
ك ْرَبَّ

َّ
اِن
َ
ْعَادٍْف

َ
لَ   33وَّ

Terjemahan: 

Katakanlah, “Tidak kudapati di dalam apa yang diwahyukan kepadaku 
sesuatu yang diharamkan memakannya bagi yang ingin memakannya, 
kecuali (daging) hewan yang mati (bangkai), darah yang mengalir, daging 
babi karena ia najis, atau yang disembelih secara fasik, (yaitu) dengan 
menyebut (nama) selain Allah. Akan tetapi, siapa pun yang terpaksa 
bukan karena menginginkannya dan tidak melebihi (batas darurat), 
maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” 

Dalam kitab Tanwi>r al-Miqba>s min Tafsi>r Ibn ‘Abba>s dijelaskan bahwa 

nabi berkata: "Mengapa leluhur kami mengharamkan ini dan itu?" Lalu Allah 

berfirman, "Katakanlah," wahai Muhammad, "Tidak kudapati di dalam apa 

yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi yang ingin 

memakannya," maksudnya adalah al-Quran, "kecuali (daging) hewan yang 

mati (bangkai), darah yang mengalir, atau daging babi, karena ia najis," yang 

artinya diharamkan, meskipun urutannya berbeda, "atau penyembelihan yang 

tidak menggunakan nama Allah," artinya hewan yang disembelih bukan 

dengan menyebut nama Allah secara sengaja. "Maka siapa pun yang terpaksa," 

dalam arti terdesak dan membutuhkan makan bangkai, "bukan karena 

 

33 Kementrian Agama RI, al-Qur’an Tajwid dan Terjemah, h. 147. 
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melanggar hak orang lain," tidak memusuhi kaum Muslim dan tidak 

menganggap halal makan bangkai tanpa alasan darurat, "dan tidak menjadi 

pelanggar," tidak menjadi perampok atau sengaja makan bangkai tanpa 

keperluan, "maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun, lagi Maha 

Penyayang," atas keringanan yang diberikan, dan tidak seharusnya makan 

hingga kenyang. Namun jika terpaksa dan makan hingga kenyang, maka Allah 

tetap mengampuni34. 

Peneliti berpendapat bahwa, ayat al-Quran tersebut memiliki 

keterhubungan, mulai dalam hal menjelaskan hukum makanan yang 

diharamkan dalam Islam, serta aplikasi hukum tersebut dalam konteks 

perdagangan dan penggunaan lainnya. Dalam ayat yang telah disebutkan 

mengomsumsi bangkai dan babi merupakan hal yang dilarang dan termasuk 

dalam kategori benda najis, semakna dengan hadis yang diteliti bahwa jika 

barang tersebut pada dasarnya haram untuk dikomsumsi, maka haram juga 

jika diperdagangkan.  

Dalam ayat lain, yakni dalam surah al-Baqarah ayat 173, Allah swt 

berfirman;  

رَّْ
ُ
ط
ى
مَنِْاض

َ
ْْۚف ِ

ه
ْاللّٰ ِ

ى
ب 
َ
ْبِهْٖلِغ هِلَّ

ُ
ْا
ٓ
رِْوَمَا يى ِ

ى  خِب 
ْ
مَْال حى

َ
مَْوَل

َّ
ْوَالد

َ
ة
َ
ت مَيى

ْ
مُْال

ُ
ك يى
َ
مَْعَل حَرَّ مَاْ

َّ
ْْاِن َ ى ب 

َ
ْغ

ْعَادٍْ
َ
لَ ْبَاغٍْوَّ

ْٓ َ
لا
َ
مَْعَْْف

ى
مٌْاِث حِيى رٌْرَّ وى

ُ
ف
َ
ْغ َ

ه
ْاللّٰ

َّ
هِِّْْۗاِن يى

َ
 35ل

Terjemahan: 

Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging 
babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) 
selain Allah. Akan tetapi, siapa yang terpaksa (memakannya), bukan 
karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak 
ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha 
Penyayang. 

 

34 Majd al-Di>n Abu> T}a>hir Muh}ammad bin Ya'qu>b al-Fi>ru>za>ba>di>, Tanwi>r al-Miqba>s min 

Tafsi>r Ibn ‘Abba>s. (Cet. 1; Lebanon: Da>r al-Kutub al-Ilmiyah, t.th.), h. 121. 

35 Kementrian Agama RI, al-Qur’an Tajwid dan Terjemah, h.26. 
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Ayat ini juga memperjelas keterhubungannya dengan hadis yang telah 

diteliti dan ayat yang telah disebutkan sebelumnya. Ayat ini menegaskan 

tentang keharaman berbagai jenis zat najis yang telah disebutkan Maka, kedua 

ayat tersebut jika dihubungkan dengan hadis yang menjadi objek penelitian, 

menunjukkan bahwa tidak hanya konsumsinya yang diharamkan, tetapi juga 

segala bentuk penggunaan atau perdagangan yang melibatkan barang yang 

haram.  

Maka dari itu, hadis mengenai memperjualbelikan barang haram 

menjadi penjelas daripada dua ayat al-Qur’an yang telah disebutkan diatas, 

khususnya berfungsi sebagai Baya>n al-Tawki>d wa al-Taqri>r yaitu memperkuat 

pesan dan hukum yang disampaikan melalui ayat al-Qur'an. 

Adapun keterhubungan hadis yang penulis teliti dengan hadis lainnya 

terdapat beberapa matn yang telah ditemukan, diantaranya hadis yang 

diriwayatkan oleh Anas bin Malik tentang penjualan khamr; 

ْْ عَاصِمٍ،ْعَنى بُوْ
َ
أ اْ
َ
ن
َ
ث
َّ
الَ:ْحَد

َ
ْق يُّ ِ

َ
بَ سى

ُّ
رَاهِيمَْالت نِْإِبى ْبى

َ
نِْيَزِيد نُْسَعِيدِْبى ْبى

ُ
د مُحَمَّ اْ

َ
ن
َ
ث
َّ
حَد

ِْ
 
عَنَْرَسُولُْاللّٰ

َ
الَ:ْ"ل

َ
سٌ،ْق

َ
ن
َ
ْأ َ ِ
ب 
َ
ث
َّ
ْحَد وى

َ
نَْمَالِكٍ،ْأ سَْبى

َ
ن
َ
ْأ
ُ
ت بِيبٍ،ْسَمِعى

َ
ْاُللهْْش

 
ْصَل

يىْ
َ
مىْعَل

َ
خ
ْ
ال ْ َ ِ

ف  مَْ
 
وَسَل هَا،ْْهِْ

َ
وَحَامِل ْ،

ُ
ه
َ
ل ْ
َ
صُورَة مَعى

ْ
وَال ا،ْ

َ
ه صِرَ

َ
ت وَمُعى ا،ْ

َ
ه عَاصَِِ ْ:

ً
ة َ
َ عَشّ  رِْ

ْْ،
ً
ة َ
َ ْعَشّ 

َّ
ْعَد ،ْحَبََّ

ُ
ه
َ
ْل
َ
اة
َ
ق
َ
ت مُسى

ْ
،ْوَسَاقِيَهَا،ْوَال

ُ
ه
َ
ْل
َ
يُوعَة مَبى

ْ
،ْوَبَائِعَهَا،ْوَال

ُ
ه
َ
ْل
َ
ة
َ
مُول مَحى

ْ
وَال

ْ
َ
ذ
َ
ْه بِْ"مِنى ى الصر َّ  36اْ

Artinya: 

Muhammad bin Sa'id bin Yazid bin Ibrahim At Tustari telah menceritakan 
kepada kami, Abu 'Ashim telah menceritakan kepada kami, dari Syabib 
saya mendengar Anas bin Malik, atau telah menceritakan kepadaku Anas 
bin Malik dia berkata, "Rasulullah saw. melaknat sepuluh perkara dalam 
khamar, "Orang yang memerasnya, yang minta diperaskan, alat untuk 
memeras, orang yang membawanya, orang yang minta dibawakan, 
penjualnya, orang yang dibelikan, yang menuangkannya, yang minta 
menuangkannya." Beliau menyebutkan hingga sepuluh perkara dari 
permisalan ini, " 

 

36 Ibnu Ma>jah Abu> ‘Abdullah Muh}ammad bin Yazi>d al-Qazwi>ni, Sunan Ibnu Majah, Juz 

2, h. 1122. 
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Dijelaskan dalam kitab ‘Aun al-Ma'bu>d  (Laknat Allah atas khamar) 

yaitu pada zatnya karena khamr adalah sumber kejahatan, sebagai bentuk 

penekanan untuk menjauhinya. Juga bisa berarti orang yang memakan hasil 

penjualannya. (Dan pembelinya) yaitu orang yang membelinya. (Dan yang 

memerasnya) yaitu orang yang memerasnya untuk dirinya sendiri atau untuk 

orang lain. (Dan yang meminta diperas) yaitu orang yang meminta untuk 

diperas untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain. (Dan yang dibawa 

kepadanya) yaitu orang yang meminta seseorang untuk membawanya 

kepadanya (khamr).37 

Hadis yang disebutkan diatas memiliki keterhubungan dan sejalan 

dengan tema larangan praktik jual-beli barang haram. Penulis berpendapat, 

hadis ini jika dikaitkan dengan hadis yang menjadi objek penelitian 

menunjukkan bahwa Islam tidak hanya melarang konsumsi benda-benda 

haram, tetapi juga segala bentuk keterlibatan dalam produksi, distribusi, dan 

penjualan barang-barang tersebut, dalam hadis tersebut juga telah disebutkan 

bahwa Rasulullah melaknat orang menjual khamr dan membelinya 

sebagaimana yang disebutkan dalam hadis diatas.  

Adapun dalam teks hadis lainnya yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah; 

ْ
َّ
ءِ،ْحَد

َ
عَلَ

ْ
نُْال ْبى

ُ
د بٍْمُحَمَّ رَيى

ُ
بُوكْ

َ
ْأ َ ِ
ب 
َ
ث
َّ
وقٍ،ْْوحَد

ُ
ز نُْمَرى لُْبى يى

َ
ض
ُ
ف اْ
َ
ن
َ
ث
َّ
،ْحَد

َ
سَامَة

ُ
أ بُوْ

َ
أ اْ
َ
ن
َ
ث

ْْ
 

الَْرَسُولُْاِللهْصَل
َ
الَ:ْق

َ
،ْق
َ
رَة رَيى

ُ
ْه َ ى ِ

َ
ْأ ْحَازِمٍ،ْعَنى َ ى ِ

َ
ْأ ابِتٍ،ْعَنى

َ
نُْث ْبى ْعَدِيُّ َ ِ

ب 
َ
ث
َّ
حَد

ْ
َ
أْ مَ:"

 
هِْوَسَل يى

َ
ْاُللهْعَل

َ
ْط

َّ
إِْلَ بَلُ

ى
يَْق

َ
بٌْلَ يِّ

َ
ْاَللهْط

َّ
إِْن اسُ،

َّ
اْلن هَا ْْيُّ مِنِي  َ

ى
مُؤ
ْ
اْل مَرَ

َ
أْ ْاَلله

َّ
بًا،ْوَإِن يِّ

مَرَْبِْ
َ
أ ْْبِمَاْ َ

صَالِحًا،ْإِى ِّ واْ
ُ
مَل بَاتِْوَاعى يِّ

َّ
مِنَْالط واْ

ُ
ل
ُ
كْ سُلُ الرُّ هَاْ يُّ

َ
أ الَ:ْ}يَاْ

َ
ق
َ
،ْف سَلِي  َ مُرى

ْ
هِْال

ْعَلِيمٌ{ْ]ال
َ
ون

ُ
مَل عى

َ
ت وا51ْمؤمنون:ْْبِمَاْ

ُ
ل
ُ
كْ وا

ُ
ذِينَْآمَن

 
ال هَاْ يُّ

َ
أ الَ:ْ}يَاْ

َ
بَاتِْمَاْْْ[ْوَق يِّ

َ
ْط مِنى

جُلَْْ رَْالرَّ
َ
ك
َ
ْذ مَّ

ُ
{ْث مى

ُ
اك
َ
ن
ى
ق
َ
،ْيَاْْرَز مَاءِ،ْيَاْرَبِّ ْالسَّ

َ
هِْإِلَ يى

َ
ْيَد

ُّ
،ْيَمُد َ َ ب 

ى
غ
َ
ْأ
َ
عَث

ى
ش
َ
رَْأ
َ
ف يُطِيلُْالسَّ

 

37 Muh}ammad Asyraf bin Ami>r bin Ali> bin H}aidar Abu> ‘Abdurrah}man Syaraf al- H}aqq al-

s{iddi>qi> al-Az}i>m A>ba>di>, ‘Aun al-Ma'bu>d Syarh} Sunan Abi> Da>ud, Juz 10, h. 81 
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ْحَرَامٌ،ْْ
ُ
بُه َ

ى ْحَرَامٌ،ْوَمَشّ 
ُ
عَمُه

ى
،ْوَمَط ْرَبِّ

َ
ت يُْسى

ى َّ
َ
أ
َ
حَرَامِ،ْف

ْ
بِْال ذِيَ

ُ
ْحَرَامٌ،ْوَغ

ُ
بَسُه

ْ
جَابُْوَمَل

؟ْْ"
َ
لِك

َ
 38لِذ

Artinya: 

Dan Abu Kuraib Muhammad bin Al Ala` telah menceritakan kepadaku, 
Abu Usamah telah menceritakan kepada kami, Fudlail bin Marzuq telah 
menceritakan kepada kami, Adi bin Tsabit telah menceritakan kepadaku, 
dari Abu Hazim, dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: 
"Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah itu baik. Dia tidak akan 
menerima sesuatu melainkan yang baik pula. Dan sesungguhnya Allah 
telah memerintahkan kepada orang-orang mukmin seperti yang 
diperintahkan-Nya kepada para Rasul dalam firman-Nya, 'Wahai para 
Rasul, makanlah makanan yang baik-baik (halal) dan kerjakanlah amal 
saleh. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kalian kerjakan.' 
Dan Allah juga berfirman, 'Wahai orang-orang yang beriman, makanlah 
dari rezeki yang baik-baik yang telah kami rezekikan kepadamu.'" 
Kemudian Nabi saw. menceritakan tentang seseorang yang menempuh 
perjalanan jauh, sehingga rambutnya kusut nan kusam. Orang itu 
menadahkan tangannya ke langit seraya berdoa, "Wahai Tuhanku, wahai 
Tuhanku." Padahal makanannya dari yang haram, minumannya dari yang 
haram, pakaiannya dari yang haram dan segala sesuatunya dihasilkan 
dari yang haram. Lantas, bagaimanakah Allah akan memperkenankan 
doanya?  

Hadis tersebut juga dapat dikatakan sejalan dan tidak bertentangan 

dengan tema hadis yang telah diteliti, hadis ini menunjukkan bahwa, 

memperjualbelikan barang yang haram atau najis tidak hanya akan 

menimbulkan dosa dan tidak sahnya transaksi yang dilakukan, tetapi juga 

dapat menjadi penghalang bagi penerimaan doa oleh Allah swt. 

Sabda beliau "Sesungguhnya Allah Maha Baik dan tidak menerima 

kecuali yang baik" yang dimaksud dengan, yang baik disini adalah yang halal. 

Al-Qad{i Rahimahullah mengatakan, "Maha Baik di dalam sifat Allah artinya 

adalah yang Maha Suci dari segala sifat tercela dan kekurangan/dan dia 

semakna dengan al-Quddu>s (Yang Maha Suci). Secara bahasa, kata Al-T}ayyib 

artinya suci, bersih, dan selamat dari kotoran39. 

 

38 Muslim bin al-H{ajja>j Abu> al-H{asan al-Qusyairi> al-Nai>sa>bu>ri>, al-Musnad al-S{ah}i>h} al-

Muktas}ar bi Naql al-‘Adl ila> Rasulu>lla>h S{allalla>h ‘Alaihi wa Sallam, Juz 2, h. 703. 

39 Abu Zakariyya> Yah}ya bin Syaraf al-Nawawiy, Al-Minha>j Syarh} S{ah}i>h} Muslim bin al-

H{ajja>j, (Syarah Sahih Muslim), terj. Wawan Djunaedi, Jilid 5, h. 272-273. 
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Dalam hadis tersebut, Rasulullah saw. mengingatkan umatnya tentang 

pentingnya makanan yang baik dan amal yang saleh. Allah swt. hanya 

menerima yang baik-baik saja, dan Dia memerintahkan kepada umat-Nya 

untuk mengonsumsi makanan yang halal dan menjauhi yang haram. 

Begitu pula dalam konteks muamalah, bahwa Islam mendorong 

umatnya untuk menjauhi barang-barang yang najis dan haram dalam segala 

aspek kehidupan, termasuk dalam transaksi dan perdagangan.  

C. Interpretasi Kontekstual 

Sebagaimana yang telah penulis uraikan pada bab sebelumnya bahwa, 

interpretasi kontekstual adalah cara untuk memahami teks hadis dengan 

memperhatikan berbagai faktor, termasuk latar belakang historis hadis 

tersebut aspek-aspek seperti latar belakang hadis (asba>b al-wuru>d), yang 

mencakup konteks di zaman Rasulullah, peristiwa sejarah, tokoh-tokoh 

terlibat, tempat, waktu, serta konteks masa kini. 

Hadis yang menjadi objek penelitian menunjukkan adanya asba>b al-

wuru>d dalam riwayat an-Nasa>’i yang terdapat dalam Sunan al-Nasa>’i adalah 

sebagai berikut: 

ْيَزِْ ،ْعَنى
ُ
ث يى

 
الل اْ

َ
ن
َ
ث
َّ
الَ:ْحَد

َ
ْق
ُ
بَة يى

َ
ت
ُ
اْق
َ
ن َ َ ب 
ى
خ
َ
ْرَبَاحٍ،ْْأ َ ى ِ

َ
نِْأ اءِْبى

َ
ْعَط ْحَبِيبٍ،ْعَنى َ ى ِ

َ
نِْأ ْبى

َ
يد

وَْ
ُ
حِْوَه

ى
ت
َ
ف
ْ
مَْعَامَْال

 
هِْوَسَل يى

َ
ْاُللهْعَل

 
ْصَل ِ

 
ْسَمِعَْرَسُولَْاللّٰ

ُ
ه
َّ
ن
َ
،ْأ ِ

 
دِْاللّٰ نِْعَبى ْجَابِرِْبى عَنى

ْ
َ
ة
 
ْْْبِمَك

َ
خ
ْ
ال عَْ بَيى مَْ حَرَّ ْ

ُ
ه
َ
وَرَسُول ْ وَجَلَّ ْ عَزَّ ْ َ

 
اللّٰ ْ

َّ
»إِن ولُ:ْ

ُ
يرِ،ْيَق ِ

ى  خِب 
ْ
وَال ةِ،ْ

َ
ت مَيى

ْ
وَال رِ،ْ مى

رَسُْ يَاْ قِيلَ:ْ
َ
ف امِ«ْ

َ
ن صى

َ ى
نُ،ْْوَالأ

ُ
ف السُّ بِهَاْ ْ

َ
ل

ى
يُط ْ

ُ
ه
َّ
إِن
َ
ف ةِ،ْ

َ
ت مَيى

ْ
ال حُومَْ

ُ
ش ْ

َ
ت يى

َ
رَأ
َ
أ ْ، ِ

 
اللّٰ ولَْ

ْ ،ْوَيَسى
ُ
ود
ُ
جُل
ْ
اْل نُْبِهَا

َ
ه
َّ
الَْرَسُولُْوَيُد

َ
ق
َ
وَْحَرَامٌ«.ْف

ُ
،ْه

َ
الَ:ْ»لَ

َ
ق
َ
اسُ.ْف

َّ
اْلن ْبِهَا

ُ
بِح صى

َ
ْْت ِ

 
اْللّٰ

ُْ
 
لَْاللّٰ

َ
ات
َ
:ْ»ق

َ
لِك

َ
ذ ْ
َ
د
ى
عِن مَْ

 
وَسَل هِْ يى

َ
عَل ْاُللهْ

 
مَْْصَل حَرَّ اْ مَّ

َ
ل ْ وَجَلَّ ْ عَزَّ ْ َ

 
ْاللّٰ

َّ
إِن ْ،

َ
يَهُود

ْ
ال ْ

ْ
ُ
ل
َ
ك
َ
أ
َ
ْبَاعُوهُ،ْف مَّ

ُ
وهُ،ْث

ُ
ل حُومَْجَمَّ

ُّ
هِمُْالش يى

َ
ْعَل

ُ
ه
َ
مَن
َ
ث  40واْ

Artinya: 

 

40 Abu> ‘Abd al-Rah}ma>n Ah}mad bin Syu‘aib bin ‘Aliy al-Kura>sa>niy Al-Nasai, Al-Mujtabi> 

min al-Sunan, al-Sunan al-Sugra li al-Nasa>i, Juz 4 h. 386. 
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Qutaibah telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Al Laits telah 
menceritakan kepada kami dari Yazid bin Abu Habib dari 'Atho` bin Abu 
Rabah dari Jabir bin Abdullah bahwa ia mendengar Rasulullah saw 
bersabda pada saat penaklukan Makkah dan beliau berada di Makkah, 
"Sesungguhnya Allah dan rasul-Nya telah mengharamkan menjual 
minuman keras, bangkai, babi dan patung." Beliau ditanya; wahai 
Rasulullah, bagaimana pendapat Anda mengenai lemak bangkai, 
sesungguhnya lemak itu bisa digunakan untuk mengecat kapal, dan 
meminyaki kulit serta digunakan manusia untuk penerangan. Kemudian 
beliau bersabda, "Tidak, itu adalah haram." Rasulullah saw pada saat 
demikian bersabda, "Semoga Allah 'Azza wa Jalla memerangi orang-
orang Yahudi, Allah telah mengharamkan atas mereka lemaknya lalu 
mereka mencairkannya, kemudian menjualnya dan memakan uangnya." 

Pada hadis yang telah disebutkan diatas, mengindikasikan bahwa asba>b 

al-wuru>d hadis yang menjadi objek penelitian adalah terjadi pada saat 

peristiwa penaklukkan mekkah (fath}u makkah)41 Lafazh ْْ)ْ
َ
ة
 
وَْبِمَك

ُ
حِْوَه

ى
ت
َ
ف
ْ
)عَامَْال

memberi informasi tentang waktu dikeluarkannya sabda tersebut, yaitu pada 

bulan Ramadhan tahun 8 H. Ada pula kemungkinan pengharaman tersebut 

terjadi sebelum itu, tetapi Nabi saw mengulanginya agar didengar oleh mereka 

yang belum mendengamya.42 

Rasulullah Saw dengan tegas mengharamkan beberapa hal, termasuk 

minuman keras, bangkai, babi, dan patung. Saat seorang sahabat bertanya 

tentang lemak bangkai, mencoba memahami apakah penggunaannya untuk 

tujuan tertentu dapat dikecualikan dari larangan, Rasulullah Saw. dengan tegas 

menyatakan bahwa lemak bangkai juga haram, meskipun digunakan untuk 

keperluan seperti mengecat kapal atau meminyaki kulit. Ini menunjukkan 

bahwa larangan Allah harus dihormati tanpa kecuali. Rasulullah Saw. juga 

 

41 Fath}u Makkah  adalah penaklukan kota suci Makkah oleh Rasulullah Muhammad 
saw dan pasukan Muslim pada tahun 630 Masehi. Ini terjadi setelah perjanjian Hudaibiyah dan 
berlangsung tanpa pertumpahan darah besar-besaran karena banyak orang Makkah memilih 
untuk menyerah. Penaklukan ini menandai akhir dari perlawanan terhadap Islam di Makkah. 
Lihat Hasbullah dan Abdur Rouf. "Konstruksi Nilai-Nilai dalam Peristiwa Fathu 
Makkah." Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences 3. No 2 (2022), h. 167 

42 Ibnu Hajar al-Asqalan, Fathul Ba>ri Syarah Sahih al-Bukha>ri, (Fathul Ba>ri Penjelasan 

Kitab Shahih al-Bukhari), terj. Gazirah Abdi Ummah, jilid 12, h. 433. 
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menyebutkan bahwa Allah melaknat orang-orang Yahudi karena mereka 

melanggar larangan Allah terkait lemak hewan, mereka mencairkannya, 

menjualnya, dan memakan hasil penjualan tersebut. Ini menegaskan 

pentingnya mematuhi hukum Allah dan konsekuensinya jika melanggarnya. 

Dalam kitab asba>b al-wuru>d karya Ibnu Hamzah diterangkan bahwa 

Allah telah menjauhkan orang-orang Yahudi dari rahmat-Nya. Disaat Allah 

mengharamkan lemak bangkai atas mereka, lemak babi atas mereka; mereka 

menepis, bahwa Allah hanya melarang memakannya, tetapi tidak melarang 

mencairkan, memperjualbelikan dan untuk keperluan-keperluan lainnya. 

Kemudian mengakali dengan cara mencairkannya, memperjual-belikannya 

dan memakan harganya. Abu Daud mengungkapkan dari Ibnu Abbas bahwa 

Ibnu Abbas berkata: "Nabi duduk membelakangi tempat, beliau mengangkat 

kepalanya ke atas, memandang sejenak kemudian tertawa sambil berkata 

sebagaimana bunyi hadis diatas43. 

Jika diperhatikan konteks hadis tersebut, nabi berbicara sebagai kepala 

negara yang menceritakan tentang kaum yahudi yang dilaknat sekaligus 

melarang adanya barang haram yang diperjualbelikan. Jika dicermati, hadis 

tersebut terjadi pada saat peristiwa fathu Makkah. Adapun dalam bentuk 

peristiwa hadis ini termasuk pada hadis qawliyah, yakni dalam bentuk kata-

kata dalam percakapan nabi dengan para sahabat. 

Dalam konteks zaman sekarang hadis ini menekankan untuk 

menerapkan prinsip jual-beli sesuai dengan hukum-hukum islam yang 

diantaranya adalah suci, meskipun unsur-unsur  yang diperjualbelikan tidak 

lagi terlihat kenajisannya seperti kaum yahudi yang mencairkan lemak hewan 

 
43 Ibnu H}amzah al- H}usaini> al-Hanafi> ad-Damasyqi>, al-Baya>n wa al-Ta'ri>f fi> Asba>b wuru>d 

al-Hadis\ al-Syari>f, (Latar Belakang Historis Timbulnya Hedits-hadits Rasul), terj, Suwarta Wijaya 

dan Zafrullah, jilid III (Cet. VIII; Jakarta; Kalam Mulia, 2005), h. 57  
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tersebut. Jika dipahami secara konteksnya, prinsip yang terkandung di dalam 

hadis ini mengajarkan kita untuk tidak hanya memperhatikan apa yang halal 

dan haram secara langsung, tetapi juga untuk menghindari segala bentuk 

kecurangan atau penyalahgunaan dalam mencari keuntungan. Kita bisa 

melihat bagaimana praktik bisnis yang tidak etis, seperti penjualan barang-

barang palsu, manipulasi pasar, atau penyalahgunaan kepercayaan konsumen, 

melanggar prinsip-prinsip yang diterapkan dalam hadis ini. Oleh karena itu, 

hadis ini menegaskan pentingnya kejujuran, dan keadilan dalam setiap 

transaksi muamalah kita, serta peringatan bahwa Allah juga akan 

mengharamkan hasil dari praktik-praktik yang tidak sesuai dengan ajaran-

Nya. Dengan menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam hadis ini, dizaman 

apapun hadis ini masih sangat relevan dalam penerapannya  

Larangan terhadap barang-barang najis memiliki akar dalam prinsip-

prinsip agama yang mendorong umat Muslim untuk menjaga kesucian dan 

kebersihan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam transaksi jual-beli. 

Dalam muamalah islam telah ditekankan dalam menjauhi barang-barang 

seperti babi, bangkai, atau darah dalam praktik jual beli mereka, karena hal ini 

bertentangan dengan prinsip-prinsip kesucian dan kebersihan yang dijunjung 

tinggi dalam ajaran agama. 

Setelah penulis melakukan analisis kontekstual, penulis berkesimpulan 

bahwa hadis tersebut memiliki asba>b al-wuru>d, yaitu pada saat peristiwa fath}u 

makkah, nabi ditanya oleh seorang sahabat tentang lemak bangkai, mencoba 

memahami apakah penggunaannya untuk tujuan tertentu dapat dikecualikan 

dari larangan, Rasulullah saw. dengan tegas menyatakan bahwa lemak bangkai 

juga haram, meskipun digunakan untuk keperluan seperti mengecat kapal 

atau meminyaki kulit. Konteks hadis tersebut jika dibawa kezaman sekarang 



114 

 

menekankan untuk menerapkan prinsip jual-beli sesuai dengan hukum-

hukum islam yang diantaranya adalah suci, produk yang diperjualbelikan tidak 

hanya bersih, namun suci dari zat najis. Adapun dari segi teknik periwayatan, 

hadis tersebut lebih cenderung kepada hadis Qawliyah, dalam konteks nabi 

berbicara sebagai seorang kepala negara 

D. Implikasi Hadis Memperjualbelikan barang haram  

Berdasarkan analisis pendekatan interpretasi tekstual, intertekstual 

dan kontekstual hadis di atas dapat dipahami tidak hanya menunjukan bentuk 

penegasan dari Nabi saw. akan perintah dalam menggunakan prinsip agama 

dalam bermuamalah, akan tetapi juga memuat perintah untuk menghindari 

segala bentuk kecurangan atau penyalahgunaan dalam mencari keuntungan. 

Olehnya, secara implisit sangat jelas bahwa Memperjualbelikan barang haram 

merupakan salah satu hal yang melanggar prinsip-prinsip agama dalam hal 

kesucian barang. 

Adapun beberapa hikmah yang dapat diperoleh dari Hadis Riwayat 

Ibnu ‘Abbas antara lain: 

Pertama, Hadis ini menegaskan bahwa lemak bangkai, meskipun dapat 

digunakan untuk keperluan tertentu seperti mengecat kapal, meminyaki kulit, 

atau sebagai bahan bakar untuk penerangan, tetap diharamkan untuk 

diperjualbelikan. Hal ini menunjukkan ketegasan Islam dalam menetapkan 

larangan terhadap barang-barang yang berasal dari bangkai. Demikian 

sebagian ulama, seperti Imam Syafi’i dan selainnya, menafsirkan44. 

Kedua, Rasulullah saw menegaskan pentingnya mematuhi larangan 

yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya, bahkan jika barang tersebut 

 

44 Ibnu Hajar al-Asqalan, Fathul Ba>ri Syarah Sahih al-Bukha>ri, (Fathul Ba>ri Penjelasan 

Kitab Shahih al-Bukhari), terj. Gazirah Abdi Ummah, jilid XII, h. 435. 
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memiliki manfaat tertentu. Ini menunjukkan bahwa ketaatan terhadap 

perintah dan larangan agama lebih penting daripada kepentingan dunia. 

Ketiga, dalam hadis ini, Rasulullah saw memberikan peringatan tentang 

risiko mengabaikan larangan agama dengan contoh orang-orang Yahudi yang 

melanggar larangan Allah terkait lemak bangkai. Implikasinya adalah untuk 

menjaga kesucian dan kebersihan dalam urusan jual beli serta menghindari 

pelanggaran terhadap aturan agama. Sebagaimana yang telah dirumuskan 

oleh para ulama fiqh Bahwa Ma'qud ‘alaih, yang merupakan objek transaksi 

dalam akad jual beli, harus dalam keadaan suci, tidak najis, dan tidak terkena 

najis. Jadi, barang yang dapat dijadikan objek akad adalah segala sesuatu yang 

bersih dan suci, dapat dimanfaatkan sesuai dengan syariat Islam. Oleh karena 

itu, barang seperti anjing, bangkai, darah, dan lain sebagainya tidak 

diperbolehkan untuk diperjualbelikan karena dianggap najis. Demikian 

menurut Malikiyyah, Syafi’iyyah, dan hanabilah45. 

Wahbah al-Zuhaili dalam kitabnya Fiqh Islam Wa Adillatuhu 

menjelaskan mengenai pendapat ulama mazhab terhadap jual-beli najis 

maupun barang bernajis, yaitu; 

1. Mazhab Hanafi 

Hanafi menyatakan bahwa jual beli minuman keras, babi, bangkai, dan 

darah dianggap tidak sah karena dianggap tidak bernilai. Meskipun demikian, 

menjual kotoran dianggap tidak dianjurkan (makruh), tetapi masih dapat 

dilakukan jika kotoran tersebut dapat dimanfaatkan, misalnya untuk 

meningkatkan produksi tanaman. Ini disebabkan oleh nilai (maal) yang 

dimiliki kotoran hewan, yang memungkinkan untuk menjadi objek transaksi 

jual beli. Namun, kotoran manusia dianggap tidak memiliki nilai yang sama 

 

45 Syaikhu, dkk., Fikih Muamalah: Memahami Konsep dan Dialektika, h. 30 
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karena hanya bisa digunakan setelah dicampur dengan benda lain. Oleh karena 

itu, barang yang bercampur dengan najis seperti minyak masih dapat dijual46.  

Hanafi menyatakan bahwa semua binatang yang memiliki gigi taring 

dapat dijual, termasuk anjing, harimau, macan, singa, serigala, kucing, dan lain-

lain. Menurut pandangannya, binatang-binatang tersebut memiliki nilai 

karena dapat dimanfaatkan, seperti untuk penjagaan atau berburu, dan Islam 

memperbolehkannya. Oleh karena itu, anjing dan sejenisnya dianggap 

memiliki nilai. Demikian pula, jika serangga dan binatang melata seperti ular 

dan kalajengking dapat dimanfaatkan, maka jual beli mereka juga 

diperbolehkan.  

Menurut pandangan Hanafi, menjual barang yang bernajis diizinkan, 

dan demikian pula memanfaatkannya untuk tujuan selain konsumsi, seperti 

dalam proses penyamakan kulit, pengecatan, atau pembuatan lampu, asalkan 

bukan untuk kegunaan di dalam masjid. Namun, penting untuk dicatat bahwa 

tidak boleh memanfaatkan minyak yang berasal dari bangkai karena dianggap 

tidak sah menurut hukum syariah47. 

Aturan yang digariskan oleh Hanafi adalah bahwa semua barang yang 

bisa dimanfaatkan dan dihalalkan oleh agama Islam boleh dijual, karena pada 

prinsipnya, semua benda diciptakan untuk kepentingan manusia. Oleh karena 

itu, jika suatu barang dapat dimanfaatkan dan halal menurut agama, maka 

diizinkan untuk diperdagangkan. berdasarkan firman-Nya, 

ْمَّْ مى
ُ
ك
َ
ْل
َ
ق
َ
ل
َ
ْخ ذِيى

 
وَْال

ُ
عًا..ْ.ه ضِْجَمِيى رى

َ ى
ْالَّ ِ

ف   48اْ

 

46 Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Isla>mi> wa Adilltahu, (Fiqh Islam Wa Adillatuhu), terj. 
Abdul Hayyie al-Kattani, dkk., jilid V (Cet. I; Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 116-117   

47 Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Isla>mi> wa Adilltahu (Fiqh Islam Wa Adillatuhu), terj. 
Abdul Hayyie al-Kattani, dkk., jilid V, h. 117   

48 Kementrian Agama RI, al-Qur’an Tajwid dan Terjemah, h. 5. 
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Terjemahan: 

“Dialah (Allah) yang menciptakan segala yang ada di bumi untukmu…  

2. Mazhab Maliki 

Adapun Maliki mengatakan bahwa jual-beli minuman keras, babi, dan 

bangkai adalah batal, imam Malik berpegang pada hadis Jabir ra. Ia 

mengatakan bahwa Rasulullah bersabda, Allah memerangi bangsa Yahudi. 

Ketika Allah mengharamkan kepada mereka lemak bangkai, mereka malah 

mencairkannya lalu dijual dan mereka memakan uangnya. Dalam hal jual beli 

minuman keras, Nabi saw. bersabda, "Zat yang mengharamkan meminum 

minuman keras Dia juga yang mengharamkan jual belinya”49. 

Untuk jual beli anjing, meskipun anjing tersebut bersih dan dapat 

digunakan sebagai anjing penjaga atau anjing pemburu, jual beli anjing tetap 

dianggap batal karena adanya larangan menjual anjing dalam. Larangan ini 

berdasarkan hadis yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad saw melarang 

menjual anjing yang diberikan sebagai mahar oleh wanita pelacur, serta uang 

yang diperoleh dari praktik dukun.  Namun, Imam Sahnun, seorang ulama dari 

mazhab Maliki, menyatakan bahwa dia pernah menjual anjing dan 

menggunakan uang dari hasil penjualan tersebut untuk melakukan ibadah 

haji. 

Begitu pula, dianggap batal jual beli barang bernajis yang tidak bisa 

dibersihkan, seperti minyak, madu, dan minyak samnah [mentega) yang 

terkena najis. Adapun sesuatu yang bernajis dan bisa dibersihkan seperti 

pakaian maka boleh saja dijual. 

 

49 Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Isla>mi> wa Adilltahu (Fiqh Islam Wa Adillatuhu), terj. 
Abdul Hayyie al-Kattani, dkk., jilid V, h. 117   
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Menurut Mazhab Maliki, jual beli barang yang pada dasarnya bersifat 

najis dianggap tidak sah. Ini termasuk kotoran hewan yang tidak dapat 

dimakan dagingnya, kotoran manusia, tulang bangkai, dan kulitnya. Namun, 

jual beli kotoran sapi, domba, unta, dan sejenisnya diperbolehkan karena 

barang-barang tersebut memiliki manfaat dalam pertanian dan penggunaan 

lainnya50.  

3. Mazhab Syafi'i dan Hanbali 

Menurut pandangan Mazhab Syafi'i dan Hanbali, tidak boleh menjual 

babi, bangkai, darah, minuman keras, dan barang-barang najis lainnya. 

Pandangan ini didasarkan pada hadis Nabi yang menyatakan bahwa Allah dan 

Rasul-Nya mengharamkan jual beli minuman keras, bangkai, babi, dan patung 

berhala. Selain itu, ada anjuran dalam agama Islam untuk selalu menjauhi najis 

dan tidak mendekatinya, sehingga menjual barang-barang najis dianggap 

sebagai cara mendekatinya. Oleh karena itu, jual beli barang-barang tersebut 

dianggap tidak sah dalam pandangan Mazhab Syafi'i dan Hanbali. 

larangan menjual anjing tetap berlaku meskipun anjing tersebut telah 

dididik. Larangan ini didasarkan pada hadis Nabi Muhammad saw. yang 

menyatakan larangan menjual anjing. 

Menurut Mazhab Syafi'i dan Hanbali, tidak boleh menjual barang 

bernajis yang tidak bisa dibersihkan dari najisnya, seperti madu dan cuka. 

Namun, boleh saja menjual barang bernajis yang bisa dibersihkan dari 

najisnya, seperti kain dan barang-barang tekstil lainnya yang dapat dicuci atau 

dibersihkan dari najis. 

 

50 Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Isla>mi> wa Adilltahu (Fiqh Islam Wa Adillatuhu), terj. 
Abdul Hayyie al-Kattani, dkk., jilid V, h. 117   
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Menurut pandangan umum dalam Mazhab Syafi’i, tidak diperbolehkan 

menjual kotoran hewan dan najis-najis semacamnya karena dianggap tidak 

layak untuk diperdagangkan. Namun, Mazhab Hanbali membuat pengecualian 

untuk kotoran burung yang bersih, seperti kotoran burung merpati dan jenis 

burung lainnya yang memiliki nilai komersial atau bisa dimakan dagingnya. 

Dalam konteks ini, kotoran burung yang bersih dan dapat dianggap sebagai 

pupuk organik yang bernilai, oleh karena itu diizinkan untuk dijual dalam 

Mazhab Hanbali51.  

Kesimpulannya, Mazhab Hanafi dan Zhahiri memperbolehkan jual beli 

barang najis yang bisa dimanfaatkan, kecuali barang yang secara khusus 

dilarang oleh hadis. Kebolehan jual beli tergantung pada manfaat atau 

kegunaan barang tersebut. Oleh karena itu, dalam pandangan mereka, semua 

barang yang dapat dimanfaatkan juga dapat dijual. Namun, Mazhab Syafi'i, 

Hanbali, dan mayoritas pandangan dalam Mazhab Hanafi, tidak 

memperbolehkan jual beli semua barang najis, karena kebolehan jual beli 

ditentukan oleh kebersihan barang tersebut52.  

 

 

 

 

 

 

 

51 Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Isla>mi> wa Adilltahu (Fiqh Islam Wa Adillatuhu), terj. 
Abdul Hayyie al-Kattani, dkk., jilid V, h. 118. 

52 Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Isla>mi> wa Adilltahu (Fiqh Islam Wa Adillatuhu), terj. 
Abdul Hayyie al-Kattani, dkk., jilid V, h. 118. 
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BAB V  

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis dalam bab-bab sebelumnya, beberapa poin 

kesimpulan yang dapat diambil untuk menjawab sejumlah masalah yang 

diangkat dalam penelitian ini sebagai berikut:  

1. Hadis yang menjadi objek penelitian tentang Memperjualbelikan barang 

haram setelah diteliti melalui 5 metode penulusuran hadis ditemukan 

sebanyak 13 jalur periwayatan yang ditemukan dari berbagai kitab induk 

yang termasuk pada al-kutub al-tis’ah. Sedangkan sanad hadis yang 

menjadi objek kajian peneliti ditemukan 6 periwayat yang setelah diteliti, 

mendapatkan kesimpulan dengan kualitas .sanad yang bersambung, 

penilaian kualitas perawi yang terdapat dalam kitab rijal al-hadis juga 

telah memenuhi kaidah kesahihan sanad Hadis yakni Adl dan D{a>bit}. 

Sedangkan dari segi matan, penulis berkesimpulan hadis yang diteliti 

dinilai terbebas dari sya>z| dan ‘illa>t meskipun didapati adanya perubahan 

lafal diawal kalimat (Tagyi>r) akan tetapi tidak mengubah substansi atau 

kebenaran dari pesan yang disampaikan. kemudian pada matn Hadis 

yang diteliti tidak ditemukan adanya hal yang bertolak belakang dengan 

al-Qur’an maupun Hadis shahih lainnya, sejalan bersama fakta sejarah 

dan diterima akal sehat. 

2. Kandungan hadis yang menjadi objek penelitian dapat dipahami bahwa 

peristiwa hadis tersebut terjadi pada saat peristiwa fath}u Makkah, yaitu 

pada bulan Ramadhan tahun 8 H. Pada saat itu, nabi ditanya oleh seorang 

sahabat tentang lemak bangkai, mencoba memahami apakah 

penggunaannya untuk tujuan tertentu dapat dikecualikan dari larangan, 
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Rasulullah Saw. dengan tegas menyatakan bahwa lemak bangkai juga 

haram, meskipun digunakan untuk keperluan seperti mengecat kapal 

atau meminyaki kulit. Konteks hadis tersebut jika dibawa kezaman 

sekarang menekankan untuk menerapkan prinsip jual-beli sesuai 

dengan hukum-hukum islam yang diantaranya adalah suci, produk yang 

diperjualbelikan tidak hanya bersih, namun suci dari zat najis.  

3. Adapun hadis yang menjadi objek penelitian berimplikasi pada tiga 

aspek utama, yaitu hukum lemak bangkai tetaplah haram meskipun 

digunakan untuk keperluan tertentu seperti mengecat kapal, meminyaki 

kulit, atau sebagai bahan bakar untuk penerangan, kemudian dalam 

hadis ini terdapat penegasan pentingnya mematuhi perintah dan 

larangan Allah dan Rasul-Nya, menunjukkan bahwa ketaatan terhadap 

perintah dan larangan agama lebih penting daripada kepentingan dunia. 

Dalam hadis ini, Rasulullah saw memberikan peringatan tentang risiko 

mengabaikan larangan agama dengan contoh orang-orang Yahudi yang 

melanggar larangan Allah terkait lemak bangkai, hikmahnya yaitu untuk 

menjaga kesucian dan kebersihan dalam urusan jual beli serta 

menghindari pelanggaran terhadap aturan agama. 

B. Implikasi  

Dengan melakukan pengkajian menggunakan pendekatan ilmu hadis, 

skripsi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap masyarakat 

agar dapat mengetahui dan menambah wawasan tentang hadis yang terkait 

dengan fiqh muamalah khususnya pada pembahasan jual-beli barang najis. 

Skripsi ini diharapkan mampu bermanfaat bukan hanya sebatas teori namun 

juga diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari bahwa, terdapat Batasan-

batasan yang diperbolehkan dalam jual-beli, meskipun terdapat manfaat 
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didalamnya, namun menjalankan perintah dan larangan dari agama tentu 

menjadi hal yang lebih diutamakan. 
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