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PRAKATA

حِيْمِ حْمٰنِ الرَّ ِ الرَّ
ّٰ

بِسْمِ الل

وَدِيْنِ هُدَى 
ْ
بِال جَاءَ  مَنْ  ى 

َ
عَل مُ 

َ
لا وَالسَّ ةُ 

َ
لا وَالصَّ  ، قٍّ بِحَ مَعْبُوْدِ 

ْ
ال  ِ

ّٰ
لل حَمْدُ 

ْ
 ال

َ
بَاطِل

ْ
ال مَيَّزُوْا  ذِيْنَ 

َّ
ال وَصَحْبِهِ  آلِهِ  ى 

َ
وَعَل قِ 

ْ
ل خَ

ْ
ال شْرَفِ 

َ
أ دٍ  حَمَّ

ُ
دِنَا م سَيِّ حَقِّ 

ْ
 ال

. وَبَعْدُ حَقِّ
ْ
عَنِ ال

Puji syukur Alhamdulillah kepada Allah Swt., atas segala limpahan 
karunia dan rahmat-Nya, kami dapat melanjutkan penyelesaian 
penulisan buku yang berjudul Studi Ilmu Hadis Jilid II ini. Selawat 
serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Saw., beserta 
seluruh keluarganya, sahabat, dan para pengikutnya atas doa, teladan, 
perjuangan, dan kesabaran yang hasilnya telah dirasakan oleh seluruh 
umatnya.

Ilmu hadis sebagai disiplin ilmu keislaman yang amat penting 
sebagai salah satu kunci untuk memahami hadis dengan baik dan 
benar, sehingga urgensi hadis Nabi Saw. baik dalam studi Islam maupun 
implementasi ajarannya bukan hal yang asing bagi kaum Muslimin 
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pada umumnya, apalagi bagi kalangan ulama. Hal ini mengingat hadis 
menempati posisi sebagai sumber ajaran Islam dalam sistem hukum 
Islam setelah Al-Qur’an. 

Mengingat penting dan strategisnya posisi ilmu hadis dan 
mempelajarinya, maka para ulama hadis memberikan perhatian serius 
dalam menjabarkan cabang-cabang ilmu hadis serta meletakkan kaidah-
kaidah dan metodologi khusus untuk menjaga hadis dari kesalahan 
dalam periwayatannya serta melakukan penelitian terhadap validitas 
sebuah hadis. 

Oleh karena itu, dalam upaya ikut berperan aktif dalam 
menyebarkan ilmu-ilmu hadis secara teoretis khususnya dalam dunia 
akademis, maka kami menyusun buku ini yang materinya terdapat 
pada setiap perkuliahan pada mata kuliah ilmu hadis untuk jilid II ini 
sehingga diharapkan buku ini ikut serta membantu para akademisi 
dan mahasiswa juga masyarakat pecinta hadis sebagai referensi dalam 
memahami ilmu hadis.

Selesainya penulisan buku ini, kami menyampaikan ucapan terima 
kasih kepada semua pihak, terutama kepada suami dan istri serta 
anak-anak dan keluarga kami yang telah banyak memberikan motivasi 
untuk menerbitkan buku ini. Dan juga terima kasih kepada penerbit 
Rajawali Pers yang telah menerbitkan buku ini. Namun demikian, kami 
juga menyadari segala keterbatasan yang ada pada kami, sehingga di 
dalamnya masih banyak terdapat kesalahan, kekhilafan, dan kekurangan. 
Demi penyempurnaan buku ini, kami sangat mengharapkan kritikan 
dan masukan yang konstruktif, sehingga kelak buku ini diharapkan 
dapat disempurnakan.

Akhirnya, kami berharap semoga buku ini dapat menjadi pelengkap 
referensi buku hadis lainnya yang sudah ada dan memberikan manfaat 
bagi para akademisi, mahasiswa, dan kalangan yang berkeinginan untuk 
mempelajari ilmu hadis. Terima kasih.

 Pekanbaru, April 2021

Zulfahmi Alwi, dkk.
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1

METODE MEMAHAMI HADIS NABI

A. Pendahuluan
Nabi Saw. dalam menyampaikan sabda beliau kepada para sahabat 
adalah berdasarkan perintah dari Allah Swt., misalnya perintah agar 
Nabi Saw. dalam berdakwah harus berlaku bijaksana.1 Perintah tersebut 
pastinya dilaksanakan dengan sempurna oleh Nabi Saw., sebab tingkat 
kepatuhan Nabi Saw. kepada Allah Swt. sangat tinggi. Jikalau sekiranya 
Nabi Saw. keliru dalam menjalankan perintah Allah Swt., niscaya Allah 
Swt. akan memberikan petunjuk kepadanya. Sehingga dengan demikian, 
maka semua hadis Nabi Saw. merupakan bagian terpenting dari bukti 
kebijaksanaan Nabi Saw. dalam menyampaikan ajaran Islam.

Selanjutnya, apabila berbagai matan hadis diperbandingkan, dalam 
hal ini, yang sanadnya sama-sama sahih, maka akan dijumpai adanya 
sejumlah petunjuk yang tampak bertentangan, minimal menimbulkan 
kesan tidak sejalan.2 Dalam memandang adanya pertentangan tersebut, 
sebagian orang-orang tertentu memandang bahwa riwayat hadis yang 
bersangkutan bukanlah sesuatu yang berasal dari Nabi Saw. Menurut 
mereka, mustahil bahwa Nabi mengatakan petunjuk yang saling 

1Lihat dalam QS. Al-Hijr Ayat 87-99 dan QS. An-Nahl Ayat 125.
2Lihat Syuhudi Ismail, Hadis Nabi Menurut Pembela, Pengingkar, dan Pemalsunya, 

(Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hlm. 110.
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bertentangan. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang baik dan 
benar untuk mengkaji hadis. Namun, untuk memahami hadis secara 
benar bukan perkara yang mudah, khususnya jika kita menemukan 
hadis-hadis yang seolah-olah “tampak”nya bertentangan.3 Untuk 
menyikapi permasalahan dalam memahami hadis-hadis tersebut secara 
baik dan benar maka para ulama telah menetapkan kaidah-kaidah dan 
metode yang dapat mempermudah dalam hal tersebut.

B. Metode dalam Memahami Hadis Nabi
Ada beberapa metode yang telah ditetapkan oleh para ahli hadis yang 
digunakan dalam memahami hadis, yaitu: 

1. Memahami hadis sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an. 

2. Memahami hadis secara tematik-korelatif.

3. Memahami hadis secara tekstual dan kontekstual.

4. Memahami konsep pengujian hadis dengan kebenaran ilmiah.

Metode-metode tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pemahaman Hadis Sesuai dengan Petunjuk Al-Qur’an

Untuk dapat memahami hadis dengan benar, jauh dari penyimpangan, 
pemalsuan, dan penafsiran, maka haruslah kita memahaminya sesuai 
dengan petunjuk Al-Qur’an karena Al-Qur’an menjadi fondasi dasar 
berdirinya agama Islam yang tidak bisa diubah-ubah oleh siapa pun. 
Sedangkan hadis Nabi adalah penjelasan terinci tentang isi Qur’an 
tersebut, baik dalam hal-hal yang bersifat teoretis ataupun penerapannya 
secara praktis. Itulah tugas Rasulullah Saw., menjelaskannya kepada 
seluruh umat manusia. Oleh sebab itu, tidaklah mungkin sesuatu yang 
merupakan “pemberi” penjelasan bertentangan dengan apa yang hendak 
dijelaskan. Jika Al-Qur’an merupakan dasar yang pertama dan utama, 
maka hadis adalah penjelasan terperinci tentang isi dari Al-Qur’an.4

3Lihat Said Agil Husain Al-Munawwar dan Abdul Mustaqim, Asbabul Wurud: 
Studi Kritis Atas Hadis Nabi, Pendekatan Sosiohistoris, Kontekstual, Cet.1, (Yogyakarta: 
Pustaka Pelajar, 2001), hlm. 24-25.

4Lihat Yusuf Al-Qardhawi, Bagaimana Memahami Hadis Saw., (Bandung: 
Kharisma, 1993), hlm. 92.
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2. Pemahaman Hadis Secara Tematik-Korelatif

a. Pemahaman Hadis Secara Tematik 

Metode tematik (maudhu’i) adalah metode pembahasan hadis sesuai 
dengan tema tertentu yang dikeluarkan dari sebuah kitab hadis. Semua 
hadis yang berkaitan dengan tema tertentu, ditelusuri dan dihimpun 
yang kemudian dikaji secara mendalam dan tuntas dari berbagai aspek.5 
Misalnya, pendidikan dalam perspektif hadis dalam kitab Shahih al-
Bukhari atau wanita dalam kitab Shahih Muslim, atau menghimpun 
hadis-hadis yang berbicara tentang Salat, Puasa Ramadhan, Zakat, 
Haji, Jihad, Ihsan (berbuat baik), dan sebagainya. Tema-tema seperti ini 
sekarang sedang dikembangkan dalam berbagai penelitian di berbagai 
perguruan tinggi.

Secara umum langkah-langkah yang dapat ditempuh dalam metode 
tematik (maudhu’i) adalah sebagai berikut:

1. Menentukan sebuah tema yang akan dibahas.

2. Menghimpun hadis-hadis yang terjalin dalam tema yang telah 
ditentukan.

3. Menyusun kerangka pembahasan (outline) dan mengklasifikasikan 
hadis-hadis yang telah terhimpun sesuai dengan spesifik 
pembahasannya.

4. Mengumpulkan hadis-hadis semakna yang satu peristiwa (tempat 
dan waktu terjadinya hadis sama).

5. Menganalisis hadis-hadis tersebut dengan menggunakan berbagai 
teknik dan pendekatan.

6. Meskipun metode ini tidak mengharuskan uraian tentang 
pengertian kosa kata, namun kesempurnaannya dapat dicapai jika 
pensyarah berusaha memahami kata-kata yang terkandung dalam 
hadis, sehingga akan lebih baik jika pensyarah menganalisis matan 
hadis yang mencakup pengertian kosa kata, ungkapan, asbab al-
wurud, dan hal-hal lain yang biasa dilakukan dalam metode tahlili.

7. Menarik kesimpulan makna yang utuh dari hasil analisis terhadap 
hadis-hadis tersebut.

5Lihat Abdul Majid Khon, Takhrij dan Metode Memahami Hadis, (Jakarta: Amzah, 
2014), hlm. 141.
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Metode tematik (maudhu’i) ini dapat diandalkan untuk memecahkan 
permasalahan yang terdapat dalam masyarakat, karena metode ini 
memberikan kesempatan kepada seseorang untuk berusaha memberikan 
jawaban bagi permasalahan tersebut yang diambil dari petunjuk-
petunjuk Al-Qur’an dan hadis, di samping memperhatikan penemuan 
manusia. Sebagai hasilnya, banyak bermunculan karya ilmiah yang 
membahas topik-topik tertentu menurut perspektif Al-Qur’an dan 
hadis. Contohnya, perempuan dalam pandangan Al-Qur’an dan hadis, 
dan lain-lain.

b. Pemahaman Hadis Secara Korelatif

Pemahaman korelatif yang dimaksud ialah memperhatikan keterkaitan 
makna antara satu hadis dengan hadis lainnya yang dipandang mukhtalif 
yang membahas permasalahan yang sama sehingga pertentangan 
yangg tampak secara lahiriahnya dapat dihilangkan.6 Karena dalam 
menjelaskan satu persoalan tidak hanya ada satu atau dua hadis saja, 
akan tetapi bisa saja ada beberapa hadis yang saling terkait satu sama 
lainnya. Oleh karena itu, semua hadis tersebut mesti dipahami secara 
bersama untuk dilihat hubungan makna antara satu hadis dengan hadis 
yang lainnya sehingga diperoleh gambaran yang utuh tentang satu 
masalah tersebut dan pertentangan yang terjadi dapat diselesaikan.

Sebagai contoh ditemukan hadis-hadis tentang waktu-waktu 
terlarang dalam melakukan salat.7

رْضَاهُمْ عِنْدِي عُمَرُ
َ
 وَأ

َ
ون  مَرْضِيُّ

ٌ
 شَهِدَ عِنْدِي رِجَال

َ
ال

َ
اسٍ ق  عَنْ ابْنِ عَبَّ

شْرُقَ
َ
ت بْحِ حَتَّى  بَعْدَ الصُّ اةِ 

َ
ل نَهَى عَنْ الصَّ مَ 

َّ
يْهِ وَسَل

َ
عَل  ُ َّ

ى الل
َّ
 النَّبِيَّ صَل

َّ
ن

َ
 أ

عَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ
ْ
مْسُ وَبَعْدَ ال  الشَّ

Dari Ibnu ‘Abbas berkata, “Orang-orang yang diridai mempersaksikan kepadaku 
dan di antara mereka yang paling aku ridai adalah ‘Umar, mereka semua 

6Lihat Edi Safri, al-Imam al-Syafi’i; Metode Penyelesaian Hadis-Hadis Mukhtalif, 
(Padang: IAIN IB Press, 1999), hlm. 111.

7Contoh ini juga telah diungkapkan oleh Edi Safri, namun penulis melakukan 
konfirmasi dengan kitab Ikhtilâf al-Hadît, hlm. 112-118. Bandingkan dengan al-
Syafi’iy, Ikhtilâf al-Hadîts, hlm. 115-121.
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mengatakan bahwa Nabi Saw. melarang salat setelah Subuh hingga matahari 
terbit dan setelah ‘Ashar sampai matahari terbenam. (HR. Bukhari).

Dalam hadis lain dinyatakan sebagai berikut:

ِ
ّ

يُصَل
ْ
ل
َ
اةً ف

َ
سِيَ صَل

َ
 مَنْ ن

َ
ال

َ
مَ ق

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل َّ

ى الل
َّ
بِيِّ صَل سِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ النَّ

َ
ن
َ
 عَنْ أ

رِيْ ١٤(
ْ
وةَ لِذِك

ٰ
ل قِمِ الصَّ

َ
ا ذَلِكَ )وَا

َّ
هَا إِل

َ
ارَةَ ل

َّ
ف

َ
ا ك

َ
رَهَا ل

َ
 إِذَا ذكَ

Dari Anas bin Malik dari Nabi Saw. beliau bersabda: “Barang siapa lupa suatu 
salat, maka hendaklah dia melaksanakannya ketika dia ingat. Karena tidak 
ada tebusannya kecuali itu. Allah berfirman: ‘(Dan tegakkanlah salat untuk 
mengingat-Ku)’ (QS. Thaha: 14). (HR. Bukhari).

Dua hadis di atas sama-sama diriwayatkan oleh Imam Bukhari 
dalam kitab sahihnya. Hadis pertama menegaskan larangan menunaikan 
salat pada waktu setelah salat subuh sampai terbitnya matahari dan 
waktu setelah ashar hingga terbenamnya matahari. Sementara itu, 
pada hadis kedua tidak dibatasi oleh waktu, di mana seseorang dapat 
melakukan salat kapan saja apabila ia lupa menunaikan kewajibannya, 
baik waktu setelah subuh hingga terbit matahari maupun waktu setelah 
ashar hingga terbenam matahari.

Dua hadis di atas dipandang yang bertentangan. Keduanya tidak 
bisa dipertemukan begitu saja, sebelum dilihat riwayat lainnya yang 
dipandang relevan untuk menarik benang merah pertentangan antara 
keduanya. Karena salat yang dimaksudkan oleh hadis pertama adalah 
salat sunah, sementara hadis kedua merupakan salat wajib yang tidak 
dapat tidak mesti dikerjakan, dan jika lupa maka merupakan rukhshah 
melaksanakannya pada waktu ingat. Jika hadis kedua dipahami dengan 
salat wajib, maka hadis kedua berkenaan dengan salat sunnah.

Adapun hadis yang relevan menjelaskan persoalan terkait ialah 
hadis Ummu Salamah yang menerangkan bahwa, suatu hari Rasulullah 
pulang ke rumahku setelah Ashar. Lalu beliau salat dua rakaat, tak 
pernah aku melihat beliau melakukan hal yang sama”. Ummu Salamah 
pun bertanya: engkau melakukan salat yang tak pernah sebelum ini 
aku melihatnya. Rasul Saw. menjawab: ”sebelum ini aku senantiasa 
melakukan salat sunnah dua rakaat setelah salat Zuhur. Namun, tadi 
aku tidak sempat melakukannya karena sibuk menerima delegasi dari 
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Tamim dan urusan sedekah. Dua rakaat tadi ialah salat dua rakaat 
setelah Zuhur.8

Adapun redaksi hadis tersebut adalah hadis yang diriwayatkan oleh 
An-Nasai dari Ummu Salamah sebagai berikut:

عَصْرِ
ْ
ال بَعْدَ  بَيْتِهَا  فِي  ى 

َّ
صَل مَ 

َّ
وَسَل يْهِ 

َ
عَل  ُ َّ

الل ى 
َّ
صَل النَّبِيَّ   

َّ
ن

َ
أ مَةَ 

َ
سَل مِّ 

ُ
أ  عَنْ 

يهِمَا ِ
ّ
صَل

ُ
تُ أ

ْ
ن
ُ
عَتَانِ ك

ْ
 هُمَا رَك

َ
ال

َ
ق

َ
هُ ف

َ
رَتْ ذَلِكَ ل

َ
نَّهَا ذكَ

َ
ةً وَاحِدَةً وَأ عَتَيْنِ مَرَّ

ْ
 رَك

عَصْرَ
ْ
يْتُ ال

َّ
تُ عَنْهُمَا حَتَّى صَل

ْ
شُغِل

َ
هْرِ ف بَعْدَ الظُّ

Hadis lainnya adalah:

َ
ال

َ
عَتَيْنِ وَق

ْ
عَصْرِ رَك

ْ
 عليه وسلم بَعْدَ ال

ّٰ
ى النَّبِىُّ صلى الل

َّ
مَةَ صَل

َ
مِّ سَل

ُ
 عَنْ أ

هْرِ عَتَيْنِ بَعْدَ الظُّ
ْ
يْسِ عَنِ الرَّك

َ
ق

ْ
نِى نَاسٌ مِنْ عَبْدِ ال

َ
 شَغَل

Menanggapi hadis di atas, Imam An-Nawawi menganggap bahwa 
salat sunnah ba’diyah ‘Ashar yang dilakukan oleh Nabi Saw. tersebut 
adalah sebagai qadha’ rawatib Dzuhur.9 

Juga dalam riwayat dari Qais juga dipandang mempunyai aspek 
korelasi dengan dua hadis yang dikeluarkan oleh Imam An-Nasai dan 
Imam Bukhari yang bertentangan di atas. Qais berkata: pernah Nabi 
Saw. memandangku ketika aku melaksanakan salat dua rakaat setelah 
subuh. Lantas beliaupun bertanya: salat apakah yang engkau kerjakan 
ini ya Qais? Tadi aku tak sempat melakukan salat sunnah fajr. Lalu 
beliau diam mendengarkan penjelasanku.

Adapun redaksi hadis tersebut adalah sebagai berikut:

يْهِ
َ
ُ عَل ّٰ

ى الل
َّ
ِ صَل

ّٰ
ى مَعَ رَسُوْلِ الل

َّ
نَّهُ صَل

َ
ُ عَنْهُ ؛ أ ّٰ

هْدٍ رَضِيَ الل
َ
يْسِ بْنِ ق

َ
 عَنْ ق

ى
َّ
ِ صَل

ّٰ
 الل

ُ
مَ رَسُوْل

َّ
مَّا سَل

َ
ل
َ
جْرِ ، ف

َ
ف

ْ
عَتَي ال

ْ
عَ رَك

َ
نْ رَك

ُ
مْ يَك

َ
بْحَ ، وَل مَ الصُّ

َّ
 وَ سَل

8Lihat Edi Safri, al-Imam al-Syafi’i; Metode Penyelesaian Hadis-Hadis Mukhtalif, 
hlm. 111.

9Lihat Imam An-Nawawi, Syarh Sahih Muslim, Jilid VI, (Beirut: Dar Ibnu 
Hazm, t.t.), hlm. 109. 
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ى
َّ
ِ صَل

ّٰ
 الل

ُ
جْرِ، وَرَسُوْل

َ
ف

ْ
عَتَي ال

ْ
عَ رَك

َ
ركَ

َ
امَ ف

َ
مَّ ق

ُ
مَ مَعَهُ ، ث

َّ
مَ؛ سَل

َّ
يْهِ وَ سَل

َ
 الُل عَل

يْهِ
َ
مْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَل

َ
ل
َ
يْهِ ، ف

َ
مَ يَنْظُرُ إِل

َّ
يْهِ وَ سَل

َ
ُ عَل ّٰ

الل
Berdasarkan hadis di atas, diperbolehkan meng-qadha dua 

rakaat salat sunnah qabliyah subuh setelah salat Subuh yang wajib. 
Pelaksanaannya bisa langsung setelah selesai salat wajib atau setelah 
matahari terbit. Dengan demikian, keterangan hadis dari Ummu 
Salamah dan Qais juga memastikan bahwa salat yang dilarang pada hadis 
yang pertama tersebut merupakan salat sunnah ghair mu’akkad. Untuk 
salat sunnat mu’akkad, maka dua keterangan di atas mengindikasikan 
bahwa ia boleh dilaksanakan.

3. Pemahaman Hadis secara Tekstual dan Kontekstual

Terkadang ada matan hadis Nabi Saw. yang mengandung petunjuk 
yang mana harus dipahami secara tekstual saja dan tidak diperlukan 
pemahaman secara kontekstual. Untuk matan hadis tertentu lainnya 
kandungan petunjuknya diperlukan pemahaman secara kontekstual. 
Namun, ada pula matan hadis yang memerlukan pemahaman keduanya 
baik secara tekstual dan juga kontekstual.

Pemahaman dan penerapan hadis secara tekstual dilakukan apabila 
hadis yang bersangkutan, setelah dihubungkan dengan segi-segi yang 
berkaitan dengannya, misalnya latar belakang terjadinya tetap menuntut 
pemahaman sesuai dengan apa yang tertulis dalam teks hadis yang 
bersangkutan. Pemahaman dan penerapan hadis secara kontekstual 
dapat dilakukan apabila “di balik” teks suatu hadis, ada petunjuk 
yang kuat yang mengharuskan hadis yang bersangkutan dipahami dan 
diterapkan tidak sebagaimana maknanya yang tersurat.

Dengan kemungkinan adanya pemahaman hadis secara kontekstual, 
maka suatu hadis yang sanadnya sahih ataupun hasan tidak dapat serta 
merta matannya dinyatakan berkualitas dha’if (lemah) ataupun maudhu’ 
(palsu) dengan alasan karena teks matan hadis yang bersangkutan 
tampak tidak sesuai dengan kaidah kesahihan matan yang digunakan. 
Terhadap hadis yang sanadnya sahih ataupun hasan, diperlukan upaya 
pemahaman yang sungguh-sungguh, sehingga terhindar penilaian 
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terhadap suatu hadis yang sebenarnya berkualitas sahih ataupun hasan 
dinyatakan sebagai berkualitas dha’if. 10

Keberadaan hadis Nabi Saw. yang tekstual dan kontekstual 
tersebut pada dasarnya tidak terlepas dari kebijaksanaan Nabi Saw. 
di bidang dakwah dalam rangka penerapan tahapan-tahapan ajaran 
Islam. Kebijaksanaan Nabi Saw. yang demikian itu, dapat dipahami 
juga sebagai petunjuk yang mengandung adanya implikasi pemikiran 
tentang pentingnya peranan dari berbagai disiplin pengetahuan, baik 
yang telah dijangkau pengembangannya oleh ulama selama ini, maupun 
yang belum terjangkau. Contoh misalnya hadis yang harus dipahami 
secara kontekstual sebagai berikut:

تُ
ْ
دْخَل

َ
أ
َ
 مَعَهُ ف

ُ
ل

ُ
ك

ْ
ى بِمِسْكِينٍ يَأ

َ
 حَتَّى يُؤْت

ُ
ل

ُ
ك

ْ
ا يَأ

َ
 ابْنُ عُمَرَ ل

َ
ان

َ
 ك

َ
ال

َ
 عَنْ نَافِعٍ ق

يَّ سَمِعْتُ النَّبِيَّ
َ
ا عَل

َ
 هَذ

ْ
ا تُدْخِل

َ
 يَا نَافِعُ ل

َ
ال

َ
ق

َ
ثِيرًا ف

َ
 ك

َ
ل

َ
ك

َ
أ
َ
 مَعَهُ ف

ُ
ل

ُ
ك

ْ
ا يَأ

ً
 رَجُل

 فِي
ُ

ل
ُ
ك

ْ
افِرُ يَأ

َ
ك

ْ
 فِي مِعًى وَاحِدٍ وَال

ُ
ل

ُ
ك

ْ
مُؤْمِنُ يَأ

ْ
 ال

ُ
ول

ُ
مَ يَق

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل َّ

ى الل
َّ
 صَل

مْعَاءٍ
َ
 سَبْعَةِ أ

Dari Nafi’ ia berkata; biasanya Ibnu Umar tidak makan hingga di datangnya 
kepadanya seorang miskin lalu makan bersamanya. Maka aku pun memasukkan 
seorang laki-laki untuk makan bersamanya, lalu laki-laki itu makan banyak, 
maka ia pun lalu berkata, “Wahai Nafi’, jangan kamu masukkan orang ini. 
Sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah Saw. bersabda: ‘Seorang 
Mukmin itu makan dengan satu usus, sedangkan orang kafir makan dengan 
tujuh usus.’”(HR. Bukhari).

Secara tekstual hadis tersebut menjelaskan bahwa usus orang yang 
beriman berbeda dengan orang kafir. Padahal pada kenyataannya yang 
lazim, perbedaan anatomi tubuh manusia tidaklah disebabkan oleh 
perbedaan iman seseorang. Dengan demikian, pernyataan hadis itu 
merupakan ungkapan simbolik. Itu berarti hadis di atas harus dipahami 
secara kontekstual.

10Lihat M. Syuhudi Ismail, Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual, (Jakarta: 
PT. Bulan Bintang, 1994), hlm. 90.
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Perbedaan usus dalam matan hadis tersebut menunjukkan 
perbedaan sikap atau pandangan dalam menghadapi nikmat Allah Swt., 
termasuk tatkala seseorang makan. Orang yang beriman memandang, 
makan bukanlah sebagai tujuan hidup, sedangkan orang kafir menem-
patkan makan sebagai bagian dari tujuan hidupnya. Karenanya, orang 
yang beriman mestinya tidak banyak menuntut dalam kelezatan pada 
makanan, yang banyak menuntut kelezatan makan pada umumnya 
adalah orang kafir. Di samping itu dapat dipahami juga bahwa orang 
yang beriman selalu bersyukur dalam menerima nikmat Allah Swt., 
termasuk tatkala makan. Sedang orang kafir mengingkari nikmat Allah 
Swt. yang dikaruniakan kepadanya.11 

Contoh misalnya hadis lain yang dipahami secara tekstual sebagai 
berikut: 

بَحْرِ
ْ
 فِي ال

َ
ادُون نَّهُ جَاءَهُ نَاسٌ صَيَّ

َ
مَ أ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل َّ

ى الل
َّ
بِيِّ صَل بِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّ

َ
 عَنْ أ

مْ
َ
 شَرِبْنَا مِنْهُ ل

ْ
دُ مَاءً يَسِيرًا إِن رْمَاثٍ وَإِنَّا نَتَزَوَّ

َ
 أ

ُ
هْل

َ
ِ إِنَّا أ

َّ
 الل

َ
وا يَا رَسُول

ُ
ال

َ
ق

َ
 ف

 مِنْ مَاءِ
ُ
أ تَوَضَّ

َ
ن
َ
ف
َ
شْرَبُ أ

َ
نْ فِيهِ مَا ن

ُ
مْ يَك

َ
نَا ل

ْ
أ  تَوَضَّ

ْ
 بِهِ وَإِن

ُ
أ نْ فِيهِ مَا نَتَوَضَّ

ُ
 يَك

تُهُ
َ
 مَيْت

ُّ
ل حِ

ْ
هُورُ مَاؤُهُ ال هُوَ الطَّ

َ
مَ نَعَمْ ف

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل َّ

ى الل
َّ
 النَّبِيُّ صَل

َ
ال

َ
ق

َ
بَحْرِ ف

ْ
 ال

Hadis tersebut di atas diriwayatkan oleh Imam Ahmad, al-Hakim, dan al-Baihaqi 
dari Abu Hurairah, dia bekata: “Pada suatu hari kami pernah pergi bersama 
Nabi Saw., tiba-tiba datanglah seorang nelayan, seraya bertanya, “ya Rasul.. 
sesungguhnya kami ini biasa pergi ke laut untuk mencari ikan. Pada waktu kami 
berlayar sampai di tengah laut kami kadang bermimpi keluar air mani (junub). 
Dengan demikian, kami tentu memerlukan air untuk mandi dan berwudlu’. 
Bagaimana seandainya kami mandi dan berwudlu’ menggunakan air laut? Sebab 
jika kami mandi dan berwudlu’ menggunakan air tawar yang kami bawa untuk 
minum ini tentu kami akan mati kehausan”, Nabi Saw. kemudian bersabda 
sebagaimana dikutip di atas.

Jadi, setelah dihubungkan dengan segi-segi yang berkaitan 
dengan asbabul wurud-nya tadi, hadis tersebut ternyata tetap menuntut 
pemahaman sesuai dengan apa yang tertulis atau tekstual. Contoh 

11Lihat M. Syuhudi Ismail, Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual, hlm. 21.
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hadis-hadis yang “tampaknya” bertentangan yang harus dipahami 
apakah secara tekstual dan kontekstual sebagai berikut:

Hadis pertama sebagai berikut:

مَ
َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل َّ

ى الل
َّ
بِيِّ صَل ا نَغْزُو مَعَ النَّ نَّ

ُ
 ك

َ
ال

َ
ُ عَنْهُ ق َّ

ِ رَضِيَ الل
َّ

 عَنْ عَبْدِ الل

نَا بَعْدَ ذَلِكَ
َ
ل صَ  رَخَّ

َ
نَهَانَا عَنْ ذَلِكَ ف

َ
تَصِي ف خْ

َ
ا ن

َ
ل
َ
نَا أ

ْ
ل

ُ
ق

َ
يْسَ مَعَنَا نِسَاءٌ ف

َ
 وَل

بٰتِ مَآ مُوْا طَيِّ حرَِّ
ُ

ا ت
َ
مَنُوْا ل

ٰ
ذِيْنَ ا

َّ
يُّهَا ال

َ
 ) يٰٓا

َ
رَأ

َ
مَّ ق

ُ
ةَ بِالثَّوْبِ ث

َ
مَرْأ

ْ
 نَتَزَوَّجَ ال

ْ
ن

َ
 أ

مْ ٨٧(
ُ
ك

َ
ُ ل ّٰ
 الل

َّ
حَل

َ
ا

Dari ‘Abdullah dia berkata; kami pernah berperang bersama Nabi Saw. namun 
tidak mengikutsertakan istri-istri kami, lalu kami berkata: Wahai Rasulullah, 
tidakkah kami dikebiri? Namun Nabi Saw. melarang kami melakukannya. Tetapi 
setelah itu beliau memberikan keringanan kepada kami untuk menikahi wanita 
dalam waktu tertentu. Lalu beliau membacakan ayat; Hai orang-orang yang 
beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan 
bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak 
menyukai orang-orang yang melampaui batas. (Al Maidah: 87). (HR. Bukhari).

Hadis yang kedua sebagai berikut:

ى
َّ
ِ صَل

َّ
 مَعَ رَسُولِ الل

َ
ان

َ
نَّهُ ك

َ
هُ أ

َ
ث بَاهُ حَدَّ

َ
 أ

َّ
ن

َ
جُهَنِيُّ أ

ْ
بِيعُ بْنُ سَبْرَةَ ال نِي الرَّ

َ
ث  حَدَّ

مْ فِي الِاسْتِمْتَاعِ
ُ
ك

َ
ذِنْتُ ل

َ
تُ أ

ْ
ن
ُ
دْ ك

َ
ي ق ِ

يُّهَا النَّاسُ إِنّ
َ
 يَا أ

َ
ال

َ
ق

َ
مَ ف

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل َّ

 الل
 عِنْدَهُ مِنْهُنَّ

َ
ان

َ
مَنْ ك

َ
قِيَامَةِ ف

ْ
ى يَوْمِ ال

َ
مَ ذَلِكَ إِل دْ حَرَّ

َ
َ ق َّ

 الل
َّ

سَاءِ وَإِن ِ
ّ
 مِنْ الن

ا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا وا مَِّ
ُ

خُذ
ْ
ا تَأ

َ
هُ وَل

َ
ِ سَبِيل

ّ
ل

َ
يُخ

ْ
ل
َ
يْءٌ ف

َ
 ش

Telah menceritakan kepadaku Ar-Rabi’ bin Sabrah Al-Juhani bahwa ayahnya 
telah menceritakan kepadanya bahwa dia pernah bersama Rasulullah Saw. (dalam 
Fathu Makkah), beliau bersabda: “Wahai sekalian manusia, sesungguhnya 
saya pernah mengizinkan kepada kalian nikah mut’ah terhadap wanita, dan 
sesungguhnya (mulai saat ini) Allah telah mengharamkannya sampai hari kiamat. 
Oleh karena itu barang siapa yang masih memiliki (wanita yang dimut’ah), maka 
ceraikanlah dia dan jangan kamu ambil kembali apa yang telah kamu berikan 
padanya. (HR. Muslim).
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Hadis yang dikutip pada hadis pertama menunujukkan bolehnya 
nikah mut’ah, yakni nikah yang dalam akadnya ditetapkan masa 
berlakunya untuk waktu tertentu. Hadis yang kedua menjelaskan bahwa 
nikah mut’ah itu dilarang. Dengan demikian, secara “tekstual” hadis ini 
tampak saling bertentangan satu dengan yang lainnya.

Para ulama telah membahas secara komprehensif dan mendalam 
hadis-hadis tentang nikah mut’ah. Ulama sunni dan ulama Syi’ah 
Zaidiyah sependapat bahwa hadis yang menyatakan bahwa kebolehan 
nikah mut’ah itu telah dihapus hukumnya oleh hadis-hadis yang 
melarang nikah mut’ah. Mereka menyatakan bahwa kebolehan itu 
telah berlangsung lebih dari satu kali, namun lalu diikuti oleh larangan 
dan petunjuk yang terakhir menyatakan bahwa larangan nikah mut’ah 
berlangsung sampai hari kiamat. 12 

Hadis lain yang menyatakan larangan tersebut juga terdapat dalam 
riwayat Saburah al-Juhani sebagai berikut:

 عليه وسلم-
ّٰ

ِ -صلى الل
َّ

زَا مَعَ رَسُولِ الل
َ
بَاهُ غ

َ
 أ

َّ
ن

َ
بِيعُ بْنُ سَبْرَةَ : أ نَا الرَّ

َ
ث  حَدَّ

َ
ذِن

َ
أ
َ
 ف

َ
ال

َ
ةٍ وَيَوْمٍ ق

َ
يْل

َ
ثِينَ بَيْنَ ل

َ
لا

َ
مْسَ عَشْرَةَ ث

َ
مْنَا بِهَا خ

َ
ق
َ
أ
َ
 ف

َ
ال

َ
ةَ ق

َّ
تْحِ مَك

َ
 عَامَ ف

ٌ
نَا وَرَجُل

َ
رَجْتُ أ

َ
خ

َ
سَاءِ ف ِ

ّ
 عليه وسلم- فِى مُتْعَةِ الن

ّٰ
ِ -صلى الل

َّ
 الل

ُ
نَا رَسُول

َ
 ل

ِ وَاحِدٍ
ّ

ل
ُ
مَامَةِ مَعَ ك رِيبٌ مِنَ الدَّ

َ
جَمَالِ وَهُوَ ق

ْ
 فِى ال

ٌ
ضْل

َ
يْهِ ف

َ
وْمِى وَلِى عَل

َ
 مِنْ ق

ا نَّ
ُ
ضٌّ حَتَّى إِذَا ك

َ
بُرْدٌ جَدِيدٌ غ

َ
ى ف ا بُرْدُ ابْنِ عَمِّ مَّ

َ
قٌ وَأ

َ
ا بُرْدِى خَل مَّ

َ
ا بُرْدٌ أ  مِنَّ

ْ
نَا : هَل

ْ
ل

ُ
ق

َ
عَنَطْنَطَةِ ف

ْ
رَةِ ال

ْ
بَك

ْ
 ال

ُ
تَاةٌ مِثْل

َ
نَا ف

ْ
ت
َّ
ق

َ
تَل

َ
هَا ف

َ
عْلا

َ
وْ بِأ

َ
ةَ أ

َّ
لِ مَك

َ
سْف

َ
 بِأ

ا  وَاحِدٍ مِنَّ
ُّ

ل
ُ
شَرَ ك

َ
ن
َ
 ف

َ
ال

َ
نِ؟ ق

َ
لا

ُ
تْ : وَمَا تَبْذ

َ
ال

َ
حَدُنَا؟ ق

َ
 يَسْتَمْتِعَ مِنْكِ أ

ْ
ن

َ
كِ أ

َ
 ل

َ
ال

َ
ى عِطْفِهَا وَق

َ
إِذَا رَآهَا صَاحِبِى تَنْظُرُ إِل

َ
يْنِ ف

َ
جُل ى الرَّ

َ
تْ تَنْظُرُ إِل

َ
جَعَل

َ
 بُرْدَهُ ف

12Fath Al-Bari, Juz IX, hlm. 172-174. Pengarang Kitab Subul Al-Salam, Yakni 
Muhammad bin Isma’il al-Shan’ani dan pengarang kitab Nail Al-Authar, Yakni 
Muhammad bin Ali bin Muhammad al-Syaukani adalah ulama yang bermazhab 
Syiah Zaidiyah. Mereka berpendapat bahwa nikah mut’ah pada zaman Nabi pernah 
dibolehkan, tetapi kemudian dilarang. Larangan itu berlaku selamanya. Lihat, 
Subul Al-Salam, Juz III, hlm. 125-127; dan Nail Al-Authar, Juz VI, hlm. 272-273.
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سَ بِهِ
ْ
 بَأ

َ
ا لا

َ
 وَبُرْدُ هَذ

ُ
ول

ُ
ق

َ
ت

َ
ضٌّ ف

َ
قٌ مَحٌّ وَبُرْدِى جَدِيدٌ غ

َ
ا خَل

َ
 بُرْدَ هَذ

َّ
 : إِن

ُ
مَهَا رَسُول خْرجُْ حَتَّى حَرَّ

َ
مْ ن

َ
ل
َ
مَّ اسْتَمْتَعْتُ مِنْهَا ف

ُ
تَيْنِ ث وْ مَرَّ

َ
اتٍ أ ثَ مَرَّ

َ
لا

َ
 ث

 عليه وسلم
ّٰ

ِ -صلى الل
َّ

الل
Berdasaran penjelasan tersebut, maka dapat dipahami bahwa secara 

temporal nikah mut’ah itu pernah diperbolehkan, yang kemudian diikuti 
larangan dan larangan itu berlaku untuk selamanya. 

Contoh berikutnya adalah hadis isbal. Isbal adalah pakaian di bawah 
mata kaki. Orang yang memakai isbal disebut dengan musbil. Hadis 
tentang isbal ini cukup banyak dengan beberapa bentuk redaksi yang 
berbeda sehingga terjadi perbedaan sikap para ulama terkait hadis 
tersebut. Secara tekstual terdapat hadis melarang isbal, namun juga 
terdapat hadis terkait perilaku sahabat yang isbal yang tidak dilarang 
oleh Rasul Saw., asalkan ketika melakukannya bukan karena sombong. 
Adapun hadis-hadis tersebut adalah sebagai berikut:

a. Hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah:

 مَا
َ

ال
َ
مَ ق

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل َّ

ى الل
َّ
بِيِّ صَل ُ عَنْهُ عَنْ النَّ َّ

بِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الل
َ
 عَنْ أ

فِي النَّارِ
َ
إِزَارِ ف

ْ
عْبَيْنِ مِنْ ال

َ
ك

ْ
 مِنْ ال

َ
ل

َ
سْف

َ
أ

 Dari Abu Hurairah dari Nabi Saw. beliau bersabda: Apa saja yang melebihi 
dua mata kaki dari kain sarung, maka tempatnya di neraka.13 (HR. Bukhari). 

b. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah: 

ُ َّ
ا يَنْظُرُ الل

َ
 ل

َ
ال

َ
مَ ق

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل َّ

ى الل
َّ
ِ صَل

َّ
 الل

َ
 رَسُول

َّ
ن

َ
بِي هُرَيْرَةَ أ

َ
 عَنْ أ

ى مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطَرًا
َ
قِيَامَةِ إِل

ْ
يَوْمَ ال

 Dari Abu Hurairah bahwa Rasul Saw. bersabda: Allah tidak melihat pada 
hari kiamat nanti kepada orang yang menjulurkan kainnya (hingga melewati 
mata kaki) dengan sombong.(HR. Bukhari dan Muslim).

13Hadis dengan redaksi yang sama juga terdapat dalam riwayat Al-Nasa’i, 
Al-Sunan Al-Kubra No. 9705, juga dalam Alauddin Al-Muttaqi Al-Hindi dalam 
Kanzul ‘Umal  No. 41158.
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c. Hadis riwayat Bukhari, al-Nasa’i, dan Ahmad dari Salim:

 مَنْ جَرَّ
َ

ال
َ
مَ ق

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل َّ

ى الل
َّ
ِ صَل

َّ
 الل

َ
 رَسُول

َّ
ن

َ
بِيهِ أ

َ
 عَنْ سَالِمٍ عَنْ أ

َ
رٍ يَا رَسُول

ْ
بُو بَك

َ
 أ

َ
ال

َ
قِيَامَةِ ق

ْ
يْهِ يَوْمَ ال

َ
ُ إِل َّ

ا يَنْظُرُ الل
َ
اءِ ل

َ
يَل خُ

ْ
وْبهَُ مِنْ ال

َ
 ث

بِيُّ  النَّ
َ

ال
َ
ق

َ
تَعَاهَدَ ذَلِكَ مِنْهُ ف

َ
 أ

ْ
ن

َ
ا أ

َّ
يْ إِزَارِي يَسْتَرْخِي إِل حَدَ شِقَّ

َ
 أ

َّ
ِ إِن

َّ
 الل

اءَ
َ

نْ يَصْنَعُ ذَلِكَ خُيَل سْتَ مَِّ
َ
مَ إِنَّكَ ل

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل َّ

ى الل
َّ
صَل

 Dari Salim dari ayahnya, bahwa Rasul Saw. bersabda: Barangsiapa 
yang menjulurkan pakaiannya dengan sombong maka Allah tidak akan 
melihatnya pada hari kiamat nanti.” Abu Bakar berkata: “Wahai Rasulullah, 
sesungguhnya aku salah seorang yang celaka, kainku turun, sehingga aku 
selalu memeganginya.” Maka Nabi Saw. bersabda: “Sesungguhnya kamu 
bukan termasuk orang yang melakukannya karena kesombongan.”(HR. 
Bukhari, al-Nasa’i, Ahmad).

Dalam memahami hadis isbal di atas, terjadi perbedaan ulama 
sebagai berikut:       

a. Ulama yang Membolehkan

Kelompok ini mengatakan bahwa hadis larangan isbal adalah global 
(mutlaq), sedangkan dalil global harus dibatasi oleh dalil yang spesifik 
(muqayyad). Jadi, secara global isbal memang dilarang yaitu haram, tetapi 
ada sebab (‘illat) yang men-taqyid -nya yaitu karena sombong (khuyala’). 
Kaidah ushul-nya adalah hamlul muthlaq ilal muqayyad (dalil yang global mesti 
dipahami kepada dalil yang mengikatnya atau mengkhususkannya).

Imam Abu Hanifah dalam Al-Adab Asy-Syar’iyyah, yang ditulis oleh 
Ibnu Muflih al-Hambali mengatakan sebagai berikut:

ُ ارْتَدَى َّ
ةَ رَحِمَهُ الل

َ
بَا حَنِيف

َ
 أ

َّ
ن

َ
ةِ وَرُوِيَ أ حَنَفِيَّ

ْ
مُحِيطِ مِنْ ال

ْ
 صَاحِبُ ال

َ
ال

َ
 ق

سْنَا
َ
وَل

َ
هُ أ

َ
 ل

َ
قِيل

َ
رْضِ ف

َ
أ

ْ
ى ال

َ
هُ عَل جرُُّ

َ
 ي

َ
ان

َ
رْبَعُمِائَةِ دِينَارٍ وَك

َ
مِينٍ قِيمَتُهُ أ

َ
 بِرِدَاءٍ ث

سْنَا مِنْهُمْ
َ
اءِ وَل

َ
يَل خُ

ْ
وِي ال

َ
 إنَّمَا ذَلِكَ لِذ

َ
ال

َ
ق

َ
ا ؟ ف

َ
نُهِينَا عَنْ هَذ
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Berkata pengarang Al-Muhith dari kalangan Hanafiyah dan diriwayatkan bahwa 
Imam Abu Hanifah memakai mantel mahal seharga empat ratus dinar yang 
menjulur hingga sampai tanah. Maka ada yang berkata kepadanya: “Bukankah 
kita dilarang melakukan itu..?” Imam Abu Hanifah menjawab: Sesungguhnya 
larangan itu hanyalah untuk yang berlaku sombong, sedangkan kita bukan 
termasuk golongan mereka.14 

Sedangkan Imam Ahmad bin Hambal dalam kitab yang sama yaitu 
kitab Al-Adab Asy- Syar’iyyah mengatakan sebagai berikut: 

ا ظَاهِرُ
َ

سَ بِهِ وَهَذ
ْ
ا بَأ

َ
ل

َ
اءَ ف

َ
يَل خُ

ْ
مْ يُرِدْ ال

َ
إِزَارِ إذَا ل

ْ
بَلٍ: جَرُّ ال

ْ
 فِي رِوَايَةِ حَن

َ
ال

َ
 وَق

ُ َّ
صْحَابِ رَحِمَهُمُ الل

َ
أ

ْ
يْرِ وَاحِدٍ مِنْ ال

َ
امِ غ

َ
ل

َ
ك

Dalam satu riwayat Hambal berkata: “Menjulurnya kain sarung, jika tidak 
dimaksudkan untuk sombong, maka tidak mengapa. Demikian ini merupakan 
zhahir perkataan lebih dari satu sahabat-sahabatnya (Imam Ahmad).

Sementara itu dalam kitab Kasysyaf Al Qina’ telah disebutkan sebagai 
berikut: 

مْ
َ
ل اةِ إذَا 

َ
ل دَاءِ فِي الصَّ  الرِّ

ُ
إِزَارِ وَإِسْبَال

ْ
بَلٍ : جَرُّ ال

ْ
حْمَدُ فِي رِوَايَةِ حَن

َ
 أ

َ
ال

َ
 ق

حْشِ
ُ
ف

ْ
إِنَّهُ مِنْ ال

َ
سَاءِ ( ف ِ

ّ
ى الن

َ
دْلِيسَ عَل مْ يُرِدْ التَّ

َ
سَ ) مَا ل

ْ
ا بَأ

َ
ل

َ
اءَ ف

َ
يَل خُ

ْ
يُرِدْ ال

Berkata Imam Ahmad dalam riwayat Hambal: Menjulurkan kain sarung, 
dan memanjangkan selendang (sorban) di dalam salat, jika tidak ada maksud 
sombong, maka tidak mengapa (selama tidak menyerupai wanita), jika demikian 
maka itu perbuatan keji.15

Ibnu Taimiyah yang merupakan ulama Mazhab Hambali dalam 
Al-Adab Asy-Syar’iyyah mengungkapkan bahwa:

ا
َ
رَاهَةٍ وَل

َ
ضْ لِك مْ يَتَعَرَّ

َ
حرِْيمِهِ وَل

َ
ُ عَدَمَ ت َّ

ينِ رَحِمَهُ الل  تَقِيُّ الدِّ
ُ

يْخ  وَاخْتَارَ الشَّ

عَدَمِهَا

14Lihat Ibnu Muflih, Al-Adab Asy-Syar’iyyah, Juz. 4, hlm. 226.
15Lihat Imam Al-Bahuti, Kasysyaf Al Qina’, Juz 2, hlm. 304. Imam Ar-Rahibani, 

Mathalib Ulin Nuha, Juz 2, hlm. 363. Lihat juga Ibnu Taimiyah, Syarhul‘Umdah, (Cet.1, 
Darul ‘Ashimah Riyadh. KSA, 1998M-1428H), hlm. 361.
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Syaikh Taqiyyuddin (maksudnya Ibnu Taimiyah) memilih untuk tidak 
mengharamkannya, dan tidak melihatnya sebagai perbuatan makruh, dan tidak 
pula mengingkarinya.

Imam Abul Hasan Al-Maliki yang beliau ulama Madhab Maliki, 
penyusun kitab Kifayat al-Thalib. Berkata Imam Ali bin Ahmad Ash-
Sha’id Al-‘Adawi dalam Hasyiyah-nya terhadap Kifayat al-Thalib:

وْ إزَارَهُ
َ
وْبهَُ أ

َ
جرَُّ ث

َ
 ي

ْ
ن

َ
جُلِ أ جوُزُ لِلرَّ

َ
نَّهُ ي

َ
تَضِي أ

ْ
فِ تَق مُصَنِّ

ْ
: وَعِبَارَةُ ال

ُ
ول

ُ
ق
َ
مَّ أ

ُ
 ث

وْ عُجْبًا
َ
لِكَ كِبْرًا أ

َ
صِدْ بِذ

ْ
مْ يَق

َ
إذَا ل

Kemudian saya katakan: perkataan Al-Mushannif (penyusun kitab Kifayat al-
Thalib) menunjukkan kebolehan bagi laki-laki menjulurkan pakaiannya atau 
kain sarungnya jika dia tidak bermaksud sombong atau ‘ujub.16

b. Ulama yang Memakruhkan

Kelompok ini adalah kelompok mayoritas, mereka menggunakan kaidah 
yang sama dengan kelompok yang membolehkan, yakni larangan isbal 
mesti dibatasi oleh sifat khuyala’ (sombong). Hanya saja kelompok ini 
tidak mengatakan boleh jika tanpa sombong, mereka menilainya sebagai 
makruh tanzih, tapi tidak pula sampai haram. Hal ini disebutkan dalam 
kitab Al-Mausu’ah sebagai berikut: 

َ
 اخْتِيَالٍ وَلا

َ
يْرِ كِبْرٍ وَلا

َ
عْبَيْنِ مِنْ غ

َ
ك

ْ
ل مِنَ ال

َ
سْف

َ
ى أ

َ
تِهَا إِل

َ
وا فِي إِطَال

ُ
ف

َ
 وَاخْتَل

ةِ نْزِيهِيَّ رَاهَةِ التَّ
َ
ك

ْ
ى ال

َ
جُمْهُورُ إِل

ْ
هَبَ ال

َ
ذ

َ
حَاجَةٍ: ف

Mereka berbeda pendapat dalam hal memanjangkannya sampai melewati dua 
mata kaki dengan tanpa sombong dan tanpa kebutuhan: mazhab jumhur ulama 
(mayoritas) adalah menyatakan sebagai makruh tanzih.17 

Para ulama menyebutkan bahwa hukum makruh tersebut ada dua 
macam, yakni makruh tanzih dan makruh tahrim. Makruh tanzih adalah 

16Lihat Imam Ali bin Ahmad Ash-Sha’id Al-‘Adawi, Hasyiyah Kifayat al-Thalib 
Lil-‘Adawi, Juz 8, hlm. 111. 

17Lihat Al-Mausu’ah Al-Fiqhiyah Al Kuwaitiyah, Juz 34, hlm. 170.
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makruh yang mendekati mubah (boleh). Makruh tahrim adalah makruh 
yang mendekati haram. 

Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim, 
berkata:

هُوَ
َ
 لِغَيْرِهَا ف

َ
ان

َ
 ك

ْ
إِن

َ
اءِ، ف

َ
يَل

ُ
خ

ْ
 لِل

َ
ان

َ
 ك

ْ
عْبَيْنِ إِن

َ
ك

ْ
ت ال حْ

َ
جوُز إِسْبَاله ت

َ
ا ي

َ
نَّهُ ل

َ
 وَأ

حْرِيم  التَّ
َّ

ن
َ
ى أ

َ
 عَل

ّ
اء تَدُل

َ
جرَِّ خُيَل

ْ
يِيدهَا بِال

ْ
حَادِيث فِي تَق

َ
أ

ْ
رُوه، وَظَوَاهِر ال

ْ
 مَك

اءِ
َ

يَل خُ
ْ
صُوص بِال خْ

َ
م

Tidak boleh isbal di bawah mata kaki jika sombong, jika tidak sombong maka 
makruh (dibenci). Secara zahir hadis-hadis yang ada memiliki pembatasan 
(taqyid) jika menjulurkan dengan sombong, itu menunjukkan bahwa 
pengharaman hanya khusus bagi yang sombong.18 

Dalam kitab lainnya:

هُوَ
َ
ف لِغَيْرِهَا   

َ
ان

َ
 ك

ْ
إِن

َ
ف اءِ ، 

َ
يَل

ُ
خ

ْ
لِل عْبَيْنِ 

َ
ك

ْ
ال ت  حْ

َ
إِسْبَال ت

ْ
ال وَوِيّ:   النَّ

َ
ال

َ
 وَق

اء
َ

يَل خُ
ْ
اءِ وَلِغَيْرِ ال

َ
يَل

ُ
خ

ْ
جرَّ لِل

ْ
رْق بَيْن ال

َ
ف

ْ
ى ال

َ
افِعِيّ عَل ا نَصَّ الشَّ

َ
ذ

َ
رُوه ، وَهَك

ْ
 مَك

رَاهَة
َ
ا ك

َ
جَائِز بِل

ْ
اق، وَال ى نِصْف السَّ

َ
إِزَار إِل

ْ
ون ال

ُ
 يَك

ْ
ن

َ
مُسْتَحَبّ أ

ْ
 : وَال

َ
ال

َ
 ، ق

َ
ان

َ
ك  

ْ
إِن حرِْيم 

َ
مَنْع ت نُوع  ْ مَ عْبَيْنِ 

َ
ك

ْ
ال عَنْ   

َ
نَزَل وَمَا   ، عْبَيْنِ 

َ
ك

ْ
ال ى 

َ
إِل ته  حْ

َ
 مَا ت

إِسْبَال
ْ
جْر عَنْ ال وَارِدَة فِي الزَّ

ْ
حَادِيث ال

َ
أ

ْ
 ال

َّ
ن

َ
مَنْع تَنْزِيه ، لِأ

َ
ا ف

َّ
اءِ وَإِل

َ
يَل

ُ
خ

ْ
 لِل

اءِ اِنْتَهَى
َ

يَل
ُ

خ
ْ
إِسْبَالِ لِل

ْ
يِيدهَا بِال

ْ
يَجِب تَق

َ
ة ف

َ
ق

َ
مُطْل

Berkata An-Nawawi: Isbal di bawah mata kaki dengan sombong (haram 
hukumnya, pen), jika tidak sombong, maka hanya makruh. Demikian itu 
merupakan pendapat Asy-Syafi’i tentang perbedaan antara menjulurkan pakaian 
dengan sombong dan tidak dengan sombong. Dia berkata: Disukai memakai kain 

18Lihat Imam An-Nawawi, Al-Minhaj Syarh  Shahih Muslim,  Kitab Al-Libas Wa 
al-zinah Bab Tahrim Jarr ats-Tsaub wa Bayan Haddi Maa Yajuz Juz 7, hlm. 168, No. 
Hadis. 3887.
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sarung sampai setengah betis, dan boleh saja tanpa dimakruhkan jika di bawah 
betis sampai mata kaki, sedangkan di bawah mata kaki adalah dilarang dengan 
pelarangan haram jika karena sombong, jika tidak sombong maka itu tanzih. 
Karena hadis-hadis yang ada yang menyebutkan dosa besar bagi pelaku isbal 
adalah Hadis mutlak (umum), maka wajib mentaqyidkan (mengkhususkan/
membatasinya). Hadis itu adalah karena isbal yang dimaksud jika disertai 
khuyala’ (sombong). Selesai.19

Imam Ibnu Qudamah beliau berkata sebagai berikut:

مَ
َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل َّ

ى الل
َّ
 النَّبِيَّ صَل

َّ
ن

َ
رَاوِيلِ ؛ لِأ إِزَارِ وَالسَّ

ْ
مِيصِ وَال

َ
ق

ْ
 ال

ُ
رَهُ إسْبَال

ْ
 وَيُك

اءِ حَرُمَ
َ

يَل خُ
ْ
ى وَجْهِ ال

َ
 ذَلِكَ عَل

َ
عَل

َ
 ف

ْ
إِن

َ
إِزَارِ ف

ْ
عِ ال

ْ
مَرَ بِرَف

َ
أ

Dimakruhkan isbal (memanjangkan) gamis (baju kurung), kain sarung, dan 
celana panjang, karena Nabi Saw. memerintahkan untuk menaikkannya. Tetapi 
jika isbal dengan sombong maka haram.20 

c. Ulama yang Mengharamkan

Kelompok ini berpendapat bahwa isbal adalah haram baik dengan 
sombong atau tidak, dan dengan sombong keharamannya lebih kuat 
dengan ancaman neraka, jika tidak sombong, maka tetap haram dan 
Allah Swt. tidak akan melihat di akhirat nanti kepada para pelakunya 
(musbil). Kelompok ini memahaminya sesuai zahirnya hadis. 

Ibnu Hajar al-'Asqalani salah seorang ulama yang memandang 
haramnya isbal sebagaimana pernyataan beliau berikut ini:

إِسْبَال لِغَيْرِ
ْ
ا ال مَّ

َ
بِيرَة، وَأ

َ
اءِ ك

َ
يَل

ُ
خ

ْ
إِزَار لِل

ْ
 إِسْبَال ال

َّ
ن

َ
حَادِيث أ

َ
أ

ْ
 وَفِي هَذِهِ ال

يِيدِ فِي هَذِهِ
ْ
ق

َّ
 بِالت

َّ
سْتُدِل

ُ
كِنْ ا

َ
ل يْضًا ، 

َ
حرِْيمه أ

َ
حَادِيث ت

َ
أ

ْ
ظَاهِر ال

َ
اء ف

َ
يَل خُ

ْ
 ال

19Lihat Ibnu Hajar, Fath al-Bari, kitab Al-Libas Bab Man Jarra Tsaubahu Min al-
khuyala’, Juz. 10, hlm. 263. Lihat juga Imam Ash-Shan’ani, Subulus Salam, kitab 
Al-Jami’ Bab Laa Yanzhurullah Ila Man Jarra Tsaubahu Khuyala’, Juz 4, hlm. 158. Lihat 
juga Imam Asy-Syaukani, Nailul Authar, kitab Al-Libas Bab Ar-Rukhshah fi al-Libas 
al-Hamil, Juz 2, hlm. 114.

20Lihat Ibnu Qudamah, Al-Mughni, Al-fashlu ats-tsalits maa yakrahu fi ash- shalah, 
Juz 3, hlm. 21.
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حْمُول
َ

إِسْبَال م
ْ
وَارِد فِي ذَمّ ال

ْ
جْر ال اق فِي الزَّ

َ
إِطْل

ْ
 ال

َّ
ن

َ
ى أ

َ
اءِ عَل

َ
يَل خُ

ْ
حَادِيث بِال

َ
أ

ْ
 ال

اء .
َ

يَل خُ
ْ
إِسْبَال إِذَا سَلِمَ مِنْ ال

ْ
جرَّ وَال

ْ
حرُْم ال

َ
ا ي

َ
ل

َ
د هُنَا ، ف يَّ

َ
مُق

ْ
ى ال

َ
عَل

Hadis-hadis ini menunjukkan bahwa menjulurkan kain sarung dengan sombong 
adalah dosa besar, sedangkan jika tidak dengan sombong menurut zahir hadis 
adalah haram juga. Tetapi hadis-hadis yang ada menunjukkan harus dibatasi 
dengan khuyala (kesombongan) lantaran hadis-hadis yang menyebutkan ancaman 
dan celaan isbal masih bersifat mutlak (umum), maka dari itu yang umum harus 
dibatasi di sini. Maka, tidak haram menjulurkan pakaian jika selamat dari rasa 
sombong. 

Ibnu Hajar hanya sedang memaparkan berbagai pendapat 
dan alasannya. Adapun pendapatnya sendiri ternyata beliau juga 
mengharamkan baik dengan sombong atau tidak sombong. Berikut ini 
ucapannya:

وْ
َ
اء وَل

َ
يَل خُ

ْ
زِم ال

ْ
زِم جَرّ الثَّوْب وَجَرّ الثَّوْب يَسْتَل

ْ
إِسْبَال يَسْتَل

ْ
 ال

َّ
ن

َ
 وَحَاصِله أ

حْمَد بْن مَنِيع مِنْ وَجْه آخَر
َ
خْرَجَهُ أ

َ
دهُ مَا أ اء، وَيُؤَيِّ

َ
يَل خُ

ْ
ابِس ال

َّ
صِد الل

ْ
مْ يَق

َ
 ل

إِزَار مِنْ
ْ
 جَرّ ال

َّ
إِن

َ
إِزَار ف

ْ
عَهُ » وَإِيَّاكَ وَجَرّ ال

َ
نَاء حَدِيث رَف

ْ
ث
َ
 عَنْ اِبْن عُمَر فِي أ

نُ مَعَ رَسُول حْ
َ

مَامَةَ » بَيْنَمَا ن
ُ
بِي أ

َ
يُّ مِنْ حَدِيث أ بَرَانِ خْرجََ الطَّ

َ
ة » وَأ

َ
مَخِيل

ْ
 ال

ة إِزَار
َّ
نْصَارِيّ فِي حُل

َ
أ

ْ
نَا عَمْرو بْن زُرَارَةَ ال

َ
ق حِ

َ
مَ إِذْ ل

َّ
يْهِ وَسَل

َ
 عَل

َّ
ى الل

َّ
 صَل

َّ
 الل

خُذ بِنَاحِيَةِ
ْ
مَ يَأ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
 عَل

َّ
ى الل

َّ
 صَل

َّ
 رَسُول الل

َ
جَعَل

َ
 ، ف

َ
سْبَل

َ
دْ أ

َ
 وَرِدَاء ق

مَتك ، حَتَّى سَمِعَهَا عَمْرو
َ
ول: عَبْدك وَابْن عَبْدك وَأ

ُ
ِ وَيَق

َّ
وْبه وَيَتَوَاضَع للِ

َ
 ث

حْسَنَ
َ
دْ أ

َ
 ق

َّ
 الل

َّ
: يَا عَمْرو إِن

َ
ال

َ
ق

َ
يْنِ ، ف

َ
اق ي حَمْش السَّ ِ

 إِنّ
َّ

: يَا رَسُول الل
َ

ال
َ
ق

َ
 ف

مُسْبِل »
ْ
بّ ال حِ

ُ
ا ي

َ
 ل

َّ
 الل

َّ
هُ ، يَا عَمْرو إِن

َ
ق

َ
يْء خَل

َ
 ش

ّ
ل

ُ
ك

Kesimpulannya, isbal itu melazimkan terjadinya menjulurnya pakaian, 
dan menjulurkan pakaian melazimkan terjadinya kesombongan, walaupun 



19Bab 1 | Metode Memahami Hadis Nabi

pemakainya tidak bermaksud sombong. Hal ini dikuatkan oleh riwayat Ahmad 
bin Mani’ dari jalur lain Ibnu Umar yang dia marfu’kan: “Jauhilah oleh kalian 
menjulurkan kain sarung, karena sesungguhnya menjulurkan kain sarung 
merupakan kesombongan (al-makhilah).” At-Thabrani juga meriwayatkan 
dari Abu Umamah, “Ketika kami bersama Rasul Saw., kami berjumpa dengan 
Amru bin Zurarah al-Anshari yang mengenakan mantel secara isbal, maka 
Rasul Saw. mengambil bagian tepi pakaiannya merendahkan dirinya kepada 
Allah, lalu berdoa: “Ya Allah hamba-Mu, anak hamba-Mu, anak hamba-Mu 
yang perempuan. (bisa juga bermakna “Demi Allah“), sampai akhirnya Amr 
mendengarkan itu, lalu dia berkata: “Ya Rasul sesungguhnya aku merapatkan 
kedua betisku (maksudnya jalannya tidak dibuat-buat, pen).” Maka Nabi Saw. 
bersabda: “Wahai Amr, sesungguhnya Allah telah menciptakan segala sesuatu 
dengan sebaik-baiknya, wahai Amr.. sesungguhnya Allah tidak menyukai orang 
yang musbil”.21 

Sebagian ulama Mazhab Malikiyah ada yang mengharamkan di 
antaranya adalah Abu Bakar bin al-‘Arabi sebagai berikut:

هُ جُرُّ
َ
ا أ

َ
: ل

ُ
ول

ُ
عْبَهُ وَيَق

َ
اوِزَ بِثَوْبِهِ ك جَ

ُ
 ي

ْ
ن

َ
جُلِ أ جوُزُ لِلرَّ

َ
ا ي

َ
عَرَبِيِّ : ل

ْ
 ابْنُ ال

َ
ال

َ
 ق

هُ
َ
الِف خَ

ُ
 ي

ْ
ن

َ
ظًا أ

ْ
ف

َ
هُ ل

َ
نَاوَل

َ
جوُزُ لِمَنْ ت

َ
ا ي

َ
ظًا وَل

ْ
ف

َ
هُ ل

َ
نَاوَل

َ
دْ ت

َ
هْيَ ق  النَّ

َّ
ن

َ
اءَ ، لِأ

َ
 خُيَل

إِنَّهَا دَعْوَى
َ
يْسَتْ فِي . ف

َ
 ل

َ
ة

َّ
عِل

ْ
كَ ال

ْ
 تِل

َّ
ن

َ
هُ، لِأ

ُ
ثِل

َ
مْت

َ
ا أ

َ
: ل

َ
ول

ُ
 يَق

ْ
ن

َ
مُهُ أ

ْ
 إذْ صَارَ حُك

رِهِ انْتَهَى. بُّ
َ
ى تَك

َ
 عَل

ٌ
ة

َّ
 ذَيْلِهِ دَال

ُ
ة

َ
 إطَال

ْ
مَةٍ ، بَل

َّ
يْرَ مُسَل

َ
غ

Ibnul ‘Arabi berkata: “Tidak boleh bagi seorang laki-laki membiarkan pakaiannya 
hingga mata kakinya lalu berkata: Saya  menjulurkannya dengan tidak sombong.” 
Karena secara lafaz, sesungguhnya larangan tersebut telah  mencukupi, dan tidak  
boleh juga lafaz yang telah memadai itu ada yang menyelisihinya secara hukum, 
lalu berkata: “Tidak ada perintahnya,” karena ‘illat (alasannya) itu  tidak ada. 
Sesungguhnya itu adalah klaim yang tidak benar, bahkan memanjangkan ujung 
pakaian justru itu menunjukkan kesombongan sendiri. Selesai.22 

Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz beliau berkata dalam 
fatwanya:

21Lihat Imam Ash-Shan’ani, Subulus Salam, kitab al-Jami’ Bab Laa Yanzhurullah 
Ila Man Jarra Tsaubahu Khuyala’, Juz. 4, hlm. 158. 

22Lihat Ibnu Hajar, Fath al-Bari, kitab al-Libas Bab Man Jarra Tsaubahu min Khuyala, 
Juz 16, hlm. 336, no. hadis. 5354. Lihat juga Imam Asy- Syaukani, Nailul Authar, 
kitab al-Libas Bab Ar-Rukhshah fi al-Libas al- Hamil, Juz 2, hlm. 114.
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 والأحاديث في هذا المعنى كثيرة ، وهي تدل على تحريم الإسبال مطلقا،

 ولو زعم صاحبه أنه لم يرد التكبر والخيلاء لأن ذلك وسيلة للتكبرولما

 في ذلك من الإسراف وتعريض الملابس للنجاسات والأوساخ أما إن قصد

            بذلك التكبر فالأمر أشد والإثم أكبر
Banyak hadis-hadis yang semakna dengan ini, yang menunjukkan haramnya isbal 
secara mutlak, walaupun pemakainya mengira bahwa dia tidak bermaksud untuk 
sombong, karena hal itu menjadi sarana menuju kepada kesombongan, selain 
memang hal itu merupakan israf (berlebihan), dapat mengantarkan pakaian 
kepada najis dan kotoran. Ada pun jika memakainya dengan maksud sombong 
perkaranya lebih berat lagi dan dosanya lebih besar.23 

Bukan hanya mereka para ulama-ulama seperti di atas yang 
mengharamkan, Imam Adz-Dzahabi salah seorang ulama Mazhab 
Syafi’iyyah dan Imam Al-Qarrafi salah seorang ulama Mazhab Malikiyah 
juga ikut mengharamkan. Dan untuk saat ini para ulama kontemporer 
pun berbeda pendapat. Syaikh Yusuf Al-Qardawi tidak mengharamkan 
isbal kecuali dengan sombong, begitu pula umumnya para ulama Mesir, 
Pakistan, India, dan lain-lain. Sementara ulama-ulama kontemporer 
yang ikut mengharamkan seperti  Syaikh Ibnu ‘Utsaimin, para ulama 
Lajnah Da’imah, sebagian ulama Pakistan, Saudi Arabia, Yaman, dan 
lain-lain. Bahkan Syaikh Ibnu Utsaimin menyebutkan isbal dalam salat 
adalah maksiat dan salatnya tidak sah.  Katanya:

م لوصفه: فكالثوب الذي فيه إسبال، فهذا رَجُل عليه ثوب  وأما المحرَّ

م  من الكعبين، فنقول: إن هذا محرَّ
َ

ه أنزله إلى أسفل طْنٍ، ولكنَّ
ُ
 مباح من ق

بْسه،
ُ
بِل لاة فيه؛ لأنه غير مأذونٍ فيه، وهو عاصٍ   لوَصْفه؛ فلا تصحُّ الصَّ

.  ليس عليه أمرُنا فهو رَدٌّ
ً
 عملا

َ
، ومن عَمِل

ً
فيبطل حُكمه شرعا

23Lihat Majalah Al-Buhuts Al-Islamiyah, Juz 33, hlm. 113.
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Ada pun hal yang diharamkan menurut sifatnya adalah seperti pakaian yang 
menjulur, dia adalah seorang yang memakai pakaian katun yang mubah, tetapi 
dia menurunkannya sampai melewati dua mata kaki. Maka kami katakan: ini 
adalah diharamkan menurut sifatnya, dan tidak sah salatnya, karena itu tidak 
diizinkan, dan termasuk maksiat dengan pakaiannya itu, dan secara syar’i 
hukumnya adalah batal, dan barang siapa yang beramal yang bukan termasuk 
perintah kami maka itu tertolak.24 

Inilah beberapa pendapat ulama yang membicarakan tentang isbal. 
Ada yang memahami hadis secara tekstual dan ada juga di antara para 
ulama memahami hadis tersebut dengan melihat konteks hadis. 

4. Konsep Pengujian Hadis dengan Kebenaran Ilmiah

Kata “ilmiah” berasal dari kata-kata “ilmu” yang berarti kumpulan 
pengetahuan yang diorganisir secara sistemik. Atau dapat pula berarti 
seluruh pengetahuan yang diperoleh dan disusun secara tertib oleh 
manusia.25 Untuk memahami hadis Nabi, kita dapat mengujinya dengan 
kebenaran ilmiah.

Ilmu pengetahuan dapat didefinisikan sebagai sunatullah yang 
terdokumentasi dengan baik, yang ditemukan oleh manusia melalui 
pemikiran dan karya yang sistematis. Ilmu pengetahuan akan 
berkembang mengikuti kemajuan, kualitas pemikiran, dan aktivitas 
manusia. Pertumbuhan ilmu pengetahuan seperti proses bola salju yaitu 
dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, manusia tahu lebih banyak 
mengenai alam semesta ini yang selanjutnya meningkatkan kualitas 
pemikiran dari karyanya yang membuat ilmu pengetahuan atau sains 
berkembang lebih pesat lagi.26

Pendekatan melalui ilmu pengetahuan dapat membentuk nalar 
ilmiah yang berbeda dengan nalar awam atau khurafat (mitologis). Nalar 
ilmiah ini tidak mau menerima kesimpulan tanpa menguji premis-
premisnya, hanya tunduk kepada argumen dan pembuktian yang kuat, 
tidak sekadar mengikuti emosi dan dugaan semata. Bentuk itu pula 

24Lihat Syaikh Muhammad bin Shalih Al-‘Utsaimin, Syarhul Mumti’, Juz 2, 
hlm. 154.       

25Lihat H.A. Reason, The Road Modern Science, (London: G. Bell and Science, 
1959), cet. ke-3, hal. 1-2.

26Lihat Abdul Madjid bin Azis Azis al-Zindani, Mukjizat Al-Qur’an Dan Al-
Sunnah Tentang Iptek, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), Cet. Ke-1, hlm.192.
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kiranya dalam memahami kontekstual hadis diperlukan pendekatan 
seperti ini agar tidak terjadi kekeliruan untuk memahaminya.27

Pendekatan ilmiah dapat digunakan untuk mengkompromikan 
hadis-hadis yang terkesan bertentangan dengan akal, seperti yang 
terdapat pada hadis-hadis berikut: 

a. Hadis tentang Lalat

بَا هُرَيْرَةَ
َ
 سَمِعْتُ أ

َ
ال

َ
ي عُبَيْدُ بْنُ حُنَيْنٍ ق خْبَرَنِ

َ
 أ

َ
ال

َ
بَةُ بْنُ مُسْلِمٍ ق

ْ
نِي عُت

َ
ث  حَدَّ

بَابُ فِي شَرَابِ
ُّ
عَ الذ

َ
مَ إِذَا وَق

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل َّ

ى الل
َّ
 النَّبِيُّ صَل

َ
ال

َ
 ق

ُ
ول

ُ
ُ عَنْهُ يَق َّ

 رَضِيَ الل

اءً
َ
خْرَى شِف

ُ
أ

ْ
 فِي إِحْدَى جَنَاحَيْهِ دَاءً وَال

َّ
إِن

َ
مَّ لِيَنْزِعْهُ ف

ُ
يَغْمِسْهُ ث

ْ
ل
َ
مْ ف

ُ
حَدِك

َ
 أ

Telah bercerita kepadaku Utbah bin Muslim berkata; telah mengabarkan 
kepadaku Ubaid bin Hunain berkata; saya mendengar Abu Hurairah berkata; 
Nabi Saw. bersabda: “Jika ada seekor lalat yang terjatuh pada minuman kalian, 
maka tenggelamkanlah, kemudian angkatlah, karena pada satu sayapnya 
penyakit dan sayap lainnya terdapat obatnya. (HR. Bukhari).

Sebagian orang yang keberatan terhadap kemungkinan 
dicelupkannya lalat ke dalam makanan atau minuman yang kemasukan 
lalat, untuk kemudian meminum atau memakan kembali makanan 
tersebut. Namun, keberatan mereka kurang tepat. Mereka lupa bahwa 
hal tersebut dilakukan jika dalam keadaan yang sangat darurat, misalnya 
ketika seseorang berada di tengah padang pasir dan tidak memiliki apa 
pun, kecuali segelas air yang kemasukan lalat itu, sedangkan ia khawatir 
akan meninggal dunia jika tidak mengonsumsi minuman ini, sehingga 
ia harus menolak dua bahaya sekaligus, bahaya kematian karena lapar 
dan haus, atau bahaya kematian karena kuman, bakteri, dan virus yang 
dibawa lalat pada minumannya.

Sejumlah riset belakangan ternyata menguatkan kebenaran hadis 
tersebut. Penjelasan Rasulullah Saw. ini, kini termasuk di antara 
ilmu baru yang ditemukan beberapa tahun belakangan ini. Dari hasil 
penelitian ditemukan bahwa ketika lalat hinggap di atas kotoran, dia 

27Lihat Yusuf al-Qardhawi, As-Sunnah Sebagai Sumber Iptek dan Peradaban, 
(Jakarta: Pustaka Kautsar, 1998), Cet. Ke-1, hlm. 221.
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memakan sebagiannya, dan sebagiannya lagi menempel pada anggota 
badannya. Dalam tubuh lalat mengandung imunitas terhadap kuman-
kuman yang dibawanya. 

Oleh karena itulah kuman-kuman yang dibawanya tidak 
membahayakan dirinya. Imunitas tersebut menyerupai obat antibiotik 
yang terkenal mampu membunuh banyak kuman. Pada saat lalat masuk 
ke dalam minuman dia menyebarkan kuman-kuman yang menempel 
pada anggota tubuhnya. Tetapi apabila seluruh anggota badan lalat itu 
diceburkan maka dia akan mengeluarkan zat penawar (toxine) yang 
membunuh kuman-kuman tersebut.28

Ketika lalat jatuh ke dalam sampah, kotoran, dan benda-benda 
busuk yang dipenuhi dengan miliaran bakteri, virus, Allah Swt. telah 
memberikan serangga kecil ini kemampuan membawa kuman pada salah 
satu sayapnya, dan penawarnya pada sayap yang lain.29 Jika tidak, maka 
akan punahlah seluruh serangga lalat, padahal saat ini lalat terdiri atas 
lebih kurang 80.000 jenis. Kelestarian lalat hingga saat ini mencapai 
miliaran individu merupakan bukti paling nyata atas kebenaran hadis ini.

Namun, terdapat penelitian yang berbeda dengan penelitian di atas, 
bahwa lalat ternyata juga terbukti kuat berperan sebagai vektor mekanik 
penyebaran berbagai mikroorganisme patogen melalui tubuhnya dengan 
terbang dan hinggap di berbagai permukaan dan mengontaminasinya 
termasuk makanan dan minuman. Perilaku memakan bahan organik 
yang berada pada kotoran hewan maupun manusia dan sampah organik 
lainnya merupakan tahapan awal seekor lalat memulai mencemari 
tempat apa pun yang dihinggapinya. 

Lalat juga memiliki kebiasaan defekasi dan muntah di setiap tempat 
hinggapnya. Perilaku ini mendukung munculnya penyakit emerging dan 
penyebaran penyakit menular lainnya. Bakteri yang termakan lalat 
mampu berkembang dalam tubuh lalat dan menjadi sumber kontaminan 
yang dikeluarkan melalui muntahan dan kotoran lalat. Semakin padat 
populasi lalat biasanya akan diikuti oleh munculnya kasus terkait vektor 
foodborne disease ini. Beberapa studi juga menyebutkan bahwa lalat dapat 

28Lihat Abdul Malik Ali Al-Kulaib, ‘Alâmah Al-Nubuwwah, Terj. Abu Fahmi, 
Nubuwwah (Tanda-Tanda Kenabian), (Jakarta: Gema Insani Press, 1992), Cet. Ke-1, 
hlm. 124.

29Lihat Zaghul An-Najjar, Al-I’jaz Al-‘Ilmiy Fi As-Sunnah An-Nabawiyah, terj. 
Zainal Abidin (et. al.), Sains dalam Hadis, (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 280.
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mengandung banyak jenis mikroba patogen dalam tubuhnya sekaligus. 
Sebagian besar patogen pada tubuh lalat adalah bakteri, jamur, virus 
dan parasit cacing. Lalat juga memiliki kemampuan membawa agen 
penyakit yang sangat patogen seperti E. coli O157:H7, salmonella enterica, 
cronobacter sakazaki, dan listeria monocytogenes tanpa mengalami gangguan 
fisiologis di tubuhnya sekali pun.

Beberapa penyakit yang ditimbulkan oleh lalat dapat ditularkan 
langsung maupun tidak langsung. Penularan langsung misalnya larva 
migrans dan trypanosomiasis melalui penetrasi larva dan gigitan lalat 
dewasa. Penularan tidak langsung di antaranya melalui pemindahan 
agen patogen oleh lalat melalui makanan dan minuman yang kita 
konsumsi, misalnya diare, difteri, salmonellosis, kecacingan, dan lain 
sebagainya.30

Hal ini berbeda dengan apa yang telah dikemukakan oleh Yusuf 
al-Qardhawi bahwa hadis tersebut berisi anjuran dalam hal persoalan 
duniawi, khususnya dalam kondisi krisis ekonomi dalam lingkungan 
tertentu yang mengalami kekurangan bahan pangan, agar tidak 
membuang makanan yang telah terhinggapi lalat, bahkan hadis ini 
juga memberikan penekanan tentang pembinaan generasi untuk hidup 
sederhana dan bersikap tidak boros.31

b. Hadis tentang Larangan Senggama Waktu Haid

وْ
َ
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َ
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َ
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َّ
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َ
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َّ
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َّ
 الل

ُ
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َ
ال

َ
 ق

َ
ال

َ
بِي هُرَيْرَةَ ق

َ
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ى
َ
عَل  ُ َّ

 الل
َ

نْزَل
َ
أ بِمَا  رَ 

َ
ف

َ
دْ ك

َ
ق

َ
ف  

ُ
ول

ُ
يَق بِمَا  هُ 

َ
ق صَدَّ

َ
ف اهِنًا 

َ
ك وْ 

َ
أ دُبُرِهَا  فِي  ةً 

َ
 امْرَأ

مَ
َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل َّ

ى الل
َّ
دٍ صَل حَمَّ

ُ
 م

30Lihat Pava-Ripoll M, Pearson RE, Miller AK, Ziobro GC.Detection of Food 
Borne Bacterial Pathogens From Individual Filth Flies. J Vis Exp. 2015; 96 (e52372):1-9. 
Juga Pebriyanti IR, Nirmala F, Saktiansyah, Identifikasi Kepadatan Lalat dan Sanitasi 
Lingkungan Sebagai Vektor Penyakit Kecacingan di Pemukiman Sekitar Rumah Pemotongan 
Hewan (RPH) Kota Kendari Tahun 2017, hlm. 1–10.

31Lihat Yusuf al-Qardhawi, Kaifa Nata’ammal Ma’a al-Sunnah al-Naba-wiyah, 
terj. M. al-Baqir, Bagaimana Memahami Hadis Nabi Saw., (Bandung: Kharisma, 1994), 
Cet. Ke-3, hlm. . 23.
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Dari Abu Hurairah, dia berkata; Rasulullah Saw. bersabda: “Barang siapa 
mendatangi (menyetubuhi) wanita yang sedang haid, -atau beliau mengatakan; 
-seorang wanita di duburnya, -atau beliau mengatakan; - mendatangi seorang 
dukun kemudian membenarkan apa yang ia katakan, sungguh ia telah kafir 
dengan wahyu yang diturunkan kepada Muhammad Saw. (HR. Ahmad).

Med. Ahmad Ramali, seorang yang telah mendapatkan gelar Doktor 
dalam bidang Kedokteran pada tahun 1950 di Universitas Gadjah Mada 
mengemukakan bahwa dalam benda cair haid tersebut terdapat Coccus 
Neisser. Zat ini bersifat virulent (dapat membangkitkan kembali penyakit), 
dan karena itu, ia menjadi penyebab timbulnya penyakit. Sehingga ada 
kemungkinan pula bahwa dia bersama dengan sedikit benda cair dari 
perempuan itu masuk ke dalam urethra (aliran kandung kemih) laki-laki, 
menyebabkan urethritis (radang aliran kandung kemih) yang mendadak 
pada laki-laki.32

Dari pandangan di atas, memberi pemahaman kepada kita bahwa 
dalam melihat sebuah hadis tidak boleh tergesa-gesa dalam memberikan 
kesimpulan, karena matan hadis dapat dipahami dan didekati dari 
berbagai pendekatan. Sehingga dengan demikian, untuk menguji 
kebenaran sebuah hadis dari sisi rasionalitasnya yang merupakan unsur 
terpenting bagi paradigma sains modern tidaklah mudah dilakukan, 
sebab selain diperlukan penguasaan sains modern, juga dibutuhkan 
keahlian di bidang hadis serta pengetahuan yang luas dan mendalam 
tentang ajaran Islam.

32Lihat Ahmad Ramali, Peraturan untuk Memelihara Kesehatan dalam Hukum Syara’ 
Islam, (Jakarta: Balai Pustaka, 1955), Cet. Ke-2, hlm. 206.
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2

ILMU TAKHRIJ AL-HADIS

A. Pendahuluan 
Ketika seseorang ingin melakukan penelitian terhadap hadis, salah 
satu jalan yang harus ditenpuh, harus dimulai dari kegiatan takhrij 
hadis. Sehingga dengan cara ini data hadis yang akan dijadikan sebagai 
penelitian akan mudah ditemukan. Oleh karena itu, sebagai sebuah 
karya akademik, sebuah penelitian hadis mau tidak mau harus melalui 
tahap ini. 

Seiring dengan kemajuan teknologi, cara untuk memperoleh hadis 
senantiasa mengalami perkembangan. Sebelum munculnya program 
software hadis tertentu, kegiatan takhrij hadis dilakukan secara manual 
melalui kitab-kitab hadis atau kitab kamus hadis yang berkembang 
dalam khazanah Islam. 

B. Pengertian Takhrij al-Hadis
Takhrij al-hadis terdiri dari dua kata dan berasal dari bahasa Arab. Kata

“takhrij” merupakan masdar dari fi’il madhi mazid yaitu ( -  -  

 ), berakar dari huruf kha’, ro’, dan jim, yang memiliki dua makna
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dasar yaitu (  ) sesuatu yang terlaksana atau (  -

 ) dua warna yang berbeda.33 

Kata takhrij juga dapat diartikan dengan memberitahukan dan 
mendidik atau bermakna memberikan warna berbeda.34 Kata ini juga 
bisa berarti al-istimbath “mengeluarkan”, al-tadrib “meneliti, melatih”, 
dan al-tawjih yang berarti menerangkan atau memperhadapkan.35

Mahmud Tahhan memberikan penjelasan tentang kata takhrij, 
menurutnya pada dasarnya takhrij berarti mengumpulkan dua perkara 
yang saling bertentangan dalam satu bentuk.36 

ىْءٍ وَاحِدٍ
َ

مْرَيْنِ مُتَضَادَيْنِ فِى ش
َ
اِجْتِمَاعُ ا

Kumpulan dua perkara yang saling berlawanan dalam satu masalah.

Kata hadis sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya 
berasal dari bahasa Arab al-hadis, jamaknya adalah al-ahadis berarti 
sesuatu yang sebelumnya tidak ada (baru).37 Sedangkan dalam istilah 
ulama ahli hadis adalah segala apa yang berasal dari Nabi Saw. baik 
dalam bentuk perkataan, perbuatan, persetujuan (taqrir), sifat, atau 
sejarah hidup.38 

Secara terminologi, seperti diungkapkan oleh Mahmud Tahhan 
bahwa takhrij hadis adalah:

 الدلال على موضع الحديث فى مصادره الأصلية التى أخرجته بسنده ثم

 بيان مرتبته عند الحاجة.

33Lihat Abu al-Husain Ahmad ibn Faris ibn Zakariya, Mu‘jam Maqayis al-
Lughah, Juz. II, (Beirut: Dar al-Fikr, 1423 HLM./2002 M.), hlm. 140. Selanjutnya 
disebut ibnu Faris. 

34Lihat Muhammad ibn Mukrim ibn Manzur al-Afriqi, Lisan al-‘Arab, Juz II, 
Cet. I, (Beirut: Dar Sadir, t.t.), hlm. 249. Selanjutnya disebut ibn Manzur.

35Lihat Al-Fairuz Abadi, al-Qamus al-Muhit, Juz I, (Kairo: Maimuniyyah, 1413 
H), hlm. 192. 

36Lihat Mahmud Tahhan, Usul al-Takhrij wa Dirasah al-Asanid, Cet. III (al-Riyad: 
Maktabah al-Ma’arif, 1417 H/1996 M), hlm. 7. 

37Lihat Ibnu Faris, Mu‘jam Maqayis al-Lughah, Juz II, hlm. 28.
38Lihat Manna’ al-Qattan, Mabahis fi ‘Ulum al-Hadis, Cet. IV, (Kairo: Maktabah 

Wahbah, 1425 H/2004 M), hlm. 15.
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Menunjukkan di mana letaknya suatu hadis di dalam kitab yang aslinya 
(mu’tabarah) melalui jalur sanad-sanadnya dan kemudian menjelaskan jika 
dibutuhkan. 

Berdasarkan penjelasan di atas, ulama hadis mendefinisikan takhrij 
al-hadis dengan beberapa makna di antaranya:

1) Mengemukakan hadis kepada orang banyak dengan menyebutkan 
para periwayatnya dalam sanad hadis dengan metode periwayatan 
yang mereka tempuh. Pengertian ini, merupakan salah satu kegiatan 
yang telah dilakukan oleh para periwayat hadis yang menghimpun 
hadis ke dalam kitab hadis yang mereka susun masing-masing, 
misalnya Imam al-Bukhari dengan kitab al-Jami’ al-Shahih-nya.39

2) Mengeluarkan dan meriwayatkan hadis dari beberapa kitab. 
Misalnya Abu Bakar al-Baihaqi, yang telah banyak mengutip hadis 
dari kitab Sunan, lalu Imam al-Baihaqi mengemukakan sanadnya 
sendiri.40

3) Menunjukan asal-usul hadis dan mengemukakan sumber 
pengambilannya dari berbagai kitab-kitab hadis dan menisbat-
kannya dengan cara menyebutkan metode periwayatan dan 
sanadnya masing-masing.

4) Menunjukkan tempat hadis pada sumber aslinya, di dalamnya 
dikemukakan hadis itu secara lengkap dengan sanadnya masing-
masing, kemudian untuk kepentingan penelitian dijelaskan kualitas 
hadis yang bersangkutan.41

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa takhrij hadis adalah 
penelusuran atau pencarian hadis pada berbagai kitab sebagai sumber 
asli dari hadis yang bersangkutan, yang di dalam sumber itu dikemukakan 
secara lengkap matan dan sanad hadis yang bersangkutan.42

Berdasarkan pengertian yang dikemukakan di atas, maka ada tiga 
hal yang mendasar dari pengertian itu, yakni:

39Lihat M. Syuhudi Ismail, Metodologi Penelitian Hadis Nabi, (Jakarta: Bulan 
Bintang, 1413 H/1992 M), hlm. 41. 

40Lihat M. Syuhudi Ismail, Metodologi Penelitian Hadis Nabi, hlm. 42. 
41Lihat Mahmud Tahhan, Usul al-Takhrij wa Dirasah al-Asanid, hlm. 13-14. 
42Lihat Arifuddin Ahmad, Paradigma Baru Memahami Hadis Nabi, Edisi II, 

(Ciputat: Mscc, 2004), hlm. 67-68. 
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1) Kegiatan penelusuran suatu hadis untuk mengetahui tempat atau 
sumber-sumber hadis yang diteliti.

2) Sumber-sumber pengambilan hadis itu merupakan sumber asli, 
yang dihimpun para pengarang dengan jalan yang diterima dari 
guru-gurunya dan lengkap dengan sanadnya sampai kepada Nabi 
Muhammad Saw.

3) Hadis yang termuat dalam sumber-sumber asli itu dikemukakan 
secara lengkap sanadnya dan matannya.43

C.  Metode Takhrij al-Hadis
Sedangkan metode yang digunakan dalam takhrij hadis terdapat 
perbedaan di antara para ulama ahli hadis. M. Syuhudi Ismail membagi 
metode ini ke dalam dua bentuk yaitu takhrij bi al-lafdzi dan takhrij bi al-
maudhu’.44 Sementara itu, mayoritas ulama ahli hadis membagi metode 
takhrij menjadi lima metode yaitu:

1) Takhrij hadis dengan menggunakan lafaz pertama matan hadis sesuai 
dengan urutan-urutan huruf hija’iyah seperti kitab al-Jami‘ al-Shagir 
karya al-Suyuthi. 

2) Takhrij hadis dengan menggunakan salah satu lafaz matan hadis, 
baik dalam bentuk isim maupun fi’il, dengan mencari akar katanya. 

3) Takhrij hadis dengan menggunakan perawi terakhir atau 
sanad pertama yaitu sahabat dengan syarat nama sahabat 
yang meriwayatkan hadis tersebut diketahui. Kitab-kitab yang 
menggunakan metode ini seperti al-Athraf dan al-Musnad.

4) Takhrij hadis dengan menggunakan topik tertentu dalam kitab hadis, 
seperti kitab-kitab yang disusun dalam bentuk bab-bab fiqih atau 
al-Targib wa al-Tarhib.

5) Takhrij hadis dengan menggunakan hukum dan derajat kualitas 
hadis, misal statusnya shahih, hasan, dha’if, dan maudhu’.45 

43Lihat Arifuddin Ahmad, Paradigma Baru Memahami Hadis Nabi, hlm. 68.
44Lihat M. Syuhudi Ismail, Metodologi Penelitian Hadis Nabi, hlm. 42. 
45Lihat Abu Muhammad Mahdi ‘Abd al-Qadir ibn ‘Abd al-Hadi. Turuq Takhrij 

Hadis Rasulillah Saw. terj. Said Aqil Husain Munawwar dan Ahmad Rifqi Mukhtar. 
Metode Takhrij Hadis, Cet. I, (Semarang: Dina Utama, 1994 M), hlm. 15. 
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Berdasarkan penjelasan di atas, maka kegiatan dalam melakukan 
takhrij hadis ada lima, yaitu:

No. Nama Cara Kata Kunci

1.  عن طريق معرفة الراوى من الصحابة )الراوى

الأعلى (

Nama Periwayat Sahabat

2.  عن طريق معرفة الفاظ الحديث )كلمات من

متن الحديث(

Kata-kata dalam Matan Hadis

3. عن طريق معرفة أول اللفظ من متن الحديث Awal Kalimat dalam Matan Hadis

4. عن طريق معرفة موضوع الحديث Tema Tertentu Hadis

5. عن طريق معرفة صفة ظاهرة من الحديث Sifat Tertentu dari Hadis

1. Mencari Hadis Melalui Periwayat di Tingkat Sahabat

Metode takhrij hadis melalui pengetahuan tentang nama sahabat perawi 
hadis. Di antara kitab-kitab hadis sumber, banyak yang ditulis dengan 
mengikuti sistem pengelompokan hadis atas dasar nama sahabat yang 
meriwayatkannya. Men-takhrij hadis dengan kitab-kitab semacam ini 
mutlak diperlukan pengetahuan tentang nama sahabat perawi hadis itu. 
Ada tiga referensi yang dapat digunakan dalam menggunakan metode 
ini, yaitu:

a. Kitab-kitab al-Musnad

Kitab al-Musnad adalah kitab yang disusun pengarangnya berdasar 
nama-nama para sahabat atau kitab yang menghimpun hadis-hadis 
sahabat. Kitab al-Musnad ini merupakan kitab-kitab hadis yang 
disusun berdasarkan urutan nama-nama rawi yang pertama dengan 
mengumpulkan hadis-hadis yang diriwayatkan satu kelompok. Kitab 
hadis yang menganut sistematika penyusunan di antaranya mendasarkan 
pada urutan alfabetis, tetapi ada pula yang mendasarkannya pada aspek 
keutamaan, senioritas, kabilah, atau wilayah. Di antara kitab-kitab al-
Musnad adalah:

1) Musnad Abi Bakar Abdullah Ibn al-Zubair al-Humaidy (w. 219 H).
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2) Musnad Ahmad ibn Hanbal (w. 241 H).

3) Musnad Abi Ishaq Ibrahim Ibn Nashr.

4) Musnad Abi Dawud Sulaiman ibn Dawud at-Thayalisiy (w. 204 H).

5) Musnad Asad ibn Musa al-Umawy.

6) Musnad Abi Khaitsamah Zubair ibn Harb, dan sebagainya.

b. Kitab-kitab al-Mu’jam

Kitab al-Mu’jam ini meruppakan kitab hadis yang disusun berdasarkan 
urutan nama-nama (Musnad) sahabat, guru-gurunya, negaranya 
berdasarkan urutan alfabetis. Di antara kitab al-Mu’jam yang disusun 
berdasarkan nama sahabat ini adalah sebagai berikut:

1) Al-Mu’jam al-Kabir karya Abu al-Qasim Sulaiman ibn Ahmad al-
Thabrani (w. 360 H).

2) Al-Mu’jam al-Ausath karya Abu al-Qasim Sulaiman ibn Ahmad al-
Thabrani (w. 360 H).

3) Al-Mu’jam al-Shagir karya Abu al-Qasim Sulaiman ibn Ahmad al-
Thabrani (w. 360 H).

4) Mu’jam al-Shahabah karya Ahmad ibn Ali ibn Lafie al-Hamdani (w. 
398 H).

5) Mu’jam al-Shahabah karya Abu Ya’la Ahmad ibn Ali al-Mausili (w. 
308 H).

c. Kitab-kitab al-Athraf

Kata al-Athraf adalah bentuk jamak dari kata Tarf. Kata Tarful Hadis berarti 
bagian dari matan hadis yang dapat menunjukkan keseluruhannya. 

Di antara kitab-kitab al-Athraf yang penting adalah:

1) Athraf as-Shahihain karangan Imam Abu Mas’ud Ibrahim ibn 
Muhammad al-Dimasyqiy (w. 401 H).

2) Al-Asyraf ‘ala Ma’rifati al-Asyraf karangan al-Hafidz Abu Qasim ‘All 
ibn Hasan yang dikenal dengan Ibn ‘Asakir al-Dimasyqy (w. 671 
H).

3) Tuhfat al-Asyraf bi Ma’rifati al-Asyraf atau Athraf al-Kittub as Sittah 
karangan Abu al-Hajjaj Yususf Abd al-Rahman al-Mizsy (w. 742 
H).
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Adapun kelebihan metode ini sebagai berikut:

1) Dapat diketahui dengan cepat semua hadis-hadis yang diriwayatkan 
oleh sahabat tertentu dengan sanad dan matannya secara lengkap.

2) Ditemukan banyak jalan untuk matan yang sama.

3) Memudahkan untuk menghafal dan mengingat hadis tertentu yang 
diriwayatkan oleh sahabat tertentu.

 Sedangkan kekurangan metode ini antara lain adalah:

1) Untuk menemukan hadis tertentu yang diriwayatkan oleh sahabat 
tertentu membutuhkan waktu yang relatif lama, sebab pada 
umumnya sahabat tidak hanya meriwayatkan satu atau dua hadis 
saja.

2) Metode ini tidak bisa digunakan jika nama sahabat yang 
meriwayatkannya tidak diketahui.

2. Mencari Hadis Berdasarkan Lafal Pertama pada Matan 
Hadis 

Metode takhrij melalui pengetahuan tentang lafal pertama hadis. Teknik 
ini dipakai apabila permulaan lafal hadis dapat diketahui dengan cepat. 
Tanpa mengetahui lafal pertama hadis yang dimaksud teknik ini sama 
sekali tidak dapat digunakan. Jenis-jenis kitab yang dapat digunakan 
dengan metode ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1) Kitab-kitab hadis yang populer di masyarakat, seperti kitab al-
Tazkirah fi al-Ahadis al-Musytahirah karangan Badruddin Muhammad 
ibn Abdullah as-Zarkasyi. Kitab jenis ini tentu saja terbatas hadis-
hadisnya karena dikhususkan pada hadis-hadis yang populer di 
masyarakat.

2) Kitab-kitab hadis yang hadis-hadisnya disusun secara alfabetis. Kitab 
jenis ini yang paling banyak beredar adalah karangan al-Suyuthi 
(w. 911 H), yang berjudul al-Jami’ ash-Shagir Min Ahadis al-Basyir 
an-Nazir.

3) Kunci-kunci dan indeks yang dibuat untuk kitab-kitab tertentu. 
Beberapa ulama telah membuat kunci-kunci daftar atau indeks bagi 
kitab-kitab hadis tertentu dengan tujuan mempermudah mencari 
hadis tertentu dalam kitab tersebut.
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Kunci-kunci daftar atau indeks (kamus) yang disusun pengarangnya 
untuk kitab tertentu, di antaranya:

1) Untuk Shahih al-Bukhari, yaitu kitab Hady al-Bari Ila Tartib Ahadis 
al-Bukhari.

2) Untuk Shahih Muslim, yaitu kitab Mu’jam al-Alfaz wa la Siyama al-
Gharib Minha.

3) Untuk al-Muwatta’, yaitu kitab Miftah al-Muwatta’.

4) Untuk Sunan Ibn Majah, yaitu kitab Miftah Sunan Ibn Majah, dan 
lain sebagainya.

Kelebihan dan kekurangan metode ini adalah dengan metode ini 
kemungkinan besar kita dengan cepat menemukan hadis-hadis yang 
dimaksud, sebab dengan mengetahui satu lafal saja kita dapat menelusuri 
hadis pada sumber aslinya, tetapi jika terjadi perbedaan lafal pertama 
meski hanya sedikit saja, akan berakibat sulit menemukan hadis.

Khusus kitab yang digunakan yaitu al-Jami’ ash-Shagir Min Ahadis 
al-Basyir an-Nazir. (W. 911 H/1505M). Kelebihan dan kekurangan kitab 
ini dijelaskan bahwa periwayat pertama di tingkat sahabat, dan nama 
mukharrijnya. Disertai penilaian hadis yang dilakukan ulama atau yang 
disetujui oleh al-Suyuthi. Namun, di kalangan ulama hadis al-Suyuthi 
dianggap ulama yang tasahhul dan masih perlu dilakukan penelitian kembali. 
Dan di dalamnya tidak dijelaskan letaknya hadis di mana Juz atau bagian 
mana. Oleh karena itu, harus dilengkapi dengan kamus-kamus lain. 

Isi kitab dan kode-kodenya sebagai berikut: 

No. Nama Kitab Kode

1. Zawaid Ahmad oleh Abdullah عم
2. al-Ailami: al-Firdaus, Ma’sur al-Khitab al-Mukharrij ala Kitab 

al-Syihab
فر

3. Bukhari Muslim (Muttafaq ‘Alaih) ق

4. Sunan al-Daruqutni قط

5. Mustadrak al-Hakim ك
6. Shahih Muslim م
7. Sunan al-Nasa’i ن
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No. Nama Kitab Kode

8. Sunan Ibn Majah ه
9. al-Baihaqi: Syu’ab al-Iman هب

10. Sunan al-Baihaqi هق

11. Diriwayatkan tiga orang oleh Dawud, At-Tirmidzi dan An-Nasa’i 
dalam kitab Sunannya

3

12. Diriwayatkan oleh empat orang yakni Dawud, 
At-Tirmidzi, Ibn Majah dan An-Nasa’i

ع

13. Sunan At-Tirmidzi ت
14. al-Tarikh al-Bukhari تخ

15. Shahih ibn Hibban حب
16. Hilyatul Auliya’ حل

17. Musnad Ahmad ibn Hanbal حم

18. Shahih al-Bukahri خ

19. Al-Adab al-Bukhari خد
20. Tarikh al-Baghdadiy خط
21. Sunan Abu Dawud د
22. Riwayat Ibnu Abu Syaibah ش

23. al-Sunan Sa’ad ibn Mansur ص
24. al-Mu’jam al-Kabir al-Thabrani طب
25. al-Mu’jam al-Wasith al-Thabrani طس

26. Musnad Abi Ya’la ع

27. al-Jami’ A. Raziq ibn Hammam عب

28. al-Kamil fi al-Dhuafa عد
29. al-Uqaili dalam al-Dhuafa’ عق
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3. Mencari Hadis dengan Salah Satu Lafal Hadis 

Dengan mengetahui sebagian lafal hadis, baik pada awal, tengah maupun 
akhir matannya, maka kitab-kitab yang diperlukan atau referensi yang 
paling representatif untuk metode ini yaitu kitab karya Arnold John 
Wensinck dengan judul al-Mu’jam al-Mufahras li Alfaz al-Hadis al-Nawawi, 
yang telah diterjemahkan oleh Muhammad Fuad ‘Abd al-Baqi. Kitab 
ini merupakan kitab kamus dari 9 (sembilan) kitab hadis, yakni Shahih 
al-Bukhari, Shahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan at-Tirmidzi, Sunan an-
Nasai, Sunan Ibnu Majah, Sunan Ad-Darimi, al-Muwatta’ Imam Malik, dan 
Musnad Ahmad ibn Hambal.

Kelebihan metode ini antara lain adalah sebagai berikut:

1) Memungkinkan pencarian hadis melalui kata-kata apa saja yang 
terdapat dalam matan hadis.

2) Mempercepat pencarian hadis, karena kitab takhrij ini menunjuk 
kepada kitab-kitab induk dengan menunjukkan kitab, nomor bab, 
atau nomor hadis, nomor juz, dan bahkan nomor halaman.

Sedangkan kekurangan metode ini antara lain adalah sebagai 
berikut:

1) Adanya keharusan memiliki kemampuan bahasa Arab dan 
perangkat ilmu yang memadai, sebab metode ini menuntut untuk 
mengembalikan setiap kata kuncinya kepada kata dasarnya.46

2) Hanya merujuk kepada Sembilan kitab hadis tertentu, sehingga bila 
lafaz hadis yang diketahui tidak diambil dari kitab-kitab tersebut, 
maka hadis tersebut tidak ditemukan.

3) Metode ini tidak menyebutkan perawi dari kalangan sahabat. Untuk 
mengetahui perawi yang menerima hadis dari Nabi kita harus 
kembali kepada kitab aslinya.

46Mahmud Tahhan, hal ini ditandai antara lain dengan munculnya karya 
Mahmud Thahhan dengan judul Ushul at-Takhrij wa Dirasah al-Asanid yang cetakan 
kelimanya diterbitkan pada tahun 1983, hlm. 59-70. Juga Abu Muhammad Abdul 
Mahdi bi Abdul Qadir bi Abdul Hadi, Metode Takhrij Hadis; diterjemahkan dari 
Bahasa Arab oleh Said Agil Husin Munawwar, (Semarang: Dina Utama, 1994). 
hlm.195. Baca juga, Khusniati Rofiah, Studi Ilmu Hadis, (Yogyakarta: STAIN PO 
Press, 2010), hlm. 17.
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Adapun cakupan kitab hadis:

No. Nama KItab Kode

1. Shahih al-Bukhari خ

2. Shahih Muslim م

3. Sunan Abu Dawud د
4. Sunan at-Tirmidzi ت
5. Sunan Ibn Majah جه
6. Sunan an-Nasa’i ن
7. Sunan ad-Darimi دى

8. Muwatta Imam Malik ط
9. Musnad Ahmad ibn Hanbal حم

Sebagai catatan penting untuk diketahui oleh pembaca sebagai 
berikut:

1) Semua angka sesudah nama kitab (dalam arti bagian) atau Bab 
pada Shahih al-Bukhari, Sunan Abu Dawud, Sunan at-Tirmidzi, Sunan 
an-Nasa’i, Sunan Ibn Majah dan Sunan ad-Darimi hanya menunjuk 
angka Bab, bukan nomor urut hadis. 

2) Semua angka sesudah nama kitab (dalam arti bagian) atau Bab 
Shahih Muslim dan Muwattha’ Malik menunjukkan angka urut hadis, 
bukan angka urut Bab. 

3) Pada Musnad Ahmad terdapat dua angka yang lebih besar dari angka 
biasa berarti Juz sedangkan angka biasa menunjukkan halaman dan 
lambang bintang ** memberikan penjelasan bahwa hadis tersebut 
tercantum lebih dari satu kali hadis.

4. Mencari Hadis Melalui Tema-tema Tertentu 

Mencari hadis dengan melakukan takhrij hadis berdasarkan tema hadis. 
Teknik ini akan mudah digunakan oleh orang sudah yang bisa dan ahli 
dalam hadis karena yang dituntut dalam teknik ini adalah kemampuan 
menentukan tema atau salah satu tema dari suatu hadis. Dalam men-
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takhrij dengan metode ini diperlukan kitab-kitab hadis yang tersusun 
berdasar pada bab-bab dan topik-topik. 

Kitab ini banyak sekali dan dapat dibagi tiga kelompok:

1. Kitab-kitab yang berisi seluruh tema agama, yaitu kitab-kitab al-
Jawawi’ berikut dengan Mustakhraj dan Mustadraknya, al-Majani’, 
al-Zawai, dan secara khusus kitab Miftah Kunuz as-Sunnah.

2. Kitab-kitab yang berisi sebagian banyak tema-tema agama, yaitu 
kitab-kitab Sunan, Mushannaf, Muwatta’, dan Mustakhraj atas Sunan.

3. Kitab-kitab yang berisi satu aspek saja dari tema agama, yaitu kitab-
kitab yang khusus tentang hukum saja, tentang mengangkat tangan 
saja, dan lain-lain. Kitab-kitab ini biasanya merupakan kitab-kitab 
Juzu’, Targhib dan Tarhib, Ahkam, Zuhud, Fadha’il, Adab, dan Akhlaq, 
dan tema-tema khusus lainnya.

Kelebihan metode ini:

1) Dapat ditemukan banyak hadis dalam satu tema tertentu terkumpul 
pada satu tempat.

2) Metode ini mendidik ketajaman pemahaman hadis kepada para 
peneliti. Dengan menggunakan metode ini beberapa kali seorang 
peneliti akan memiliki tambahan pengetahuan tentang fiqh al-hadis.

3) Metode ini tidak memerlukan pengetahuan di luar hadis, seperti 
keabsahan lafal pertama, pengetahuan bahasa Arab dan perubahan-
perubahannya, dan juga pengenal perawi pertama.

Kekurangan-kekurangannya:

1) Terkadang hadis sulit disimpulkan oleh peneliti sehingga tidak 
dapat menentukan temanya. Sehingga akibatnya tidak mungkin 
memfungsikan metode ini.

2) Terkadang pemahaman peneliti yang tidak sama dengan pemahaman 
penyusun kitab. Akibatnya ialah penyusun kitab meletakan hadis 
pada posisi yang tidak diduga oleh peneliti tersebut.47

3) Melalui pengetahuan tentang sifat khusus (karakteristik) sanad 
atau matan Hadis “al-Syifah”.48 

47Lihat Abu Muhammad, Metode Takhrij Hadis, (Semarang: Bina Utama, 1994), 
hlm. 120.

48Lihat Abu Muhammad, Metode Takhrij Hadis, hlm. 15.
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5.  Mencari Hadis Lewat Sifat yang Tampak dari Hadis

Cara kelima adalah mencari hadis lewat sifat yang tampak dari hadis 
yaitu dengan melihat petunjuk dari sanad, matan atau sanad dan 
matannya secara bersamaan. Petunjuk dari matan, misalnya ada 
kerusakan pada makna hadis, menyelisihi Al-Qur’an ataupun petunjuk 
bahwa hadis itu palsu ataupun yang lainnya. Adapun kitab-kitab yang 
bisa menjadi rujukan adalah:

1) Al-Maudhu’at al-Shugra, karya Ali al-Qari (w. 1014 H).

2) Tanzih al-Syariah al-Marfuah ‘an al-Ahadis al-Syaniah al-Maudu’ah, karya 
al-Kinani (w.963 H).

Secara fisik hadis dapat dikenali dengan baik kata-kata yang ada 
di dalamnya. Seperti hadis Qudsi atau hadis-hadis lain. Hadis Qudsi 
merupakan firman Tuhan yang diberikan kepada Nabi Saw. melalui 
mimpi atau lainnya melalui kata-kata Nabi. Jika ada hadis seperti itu, 
maka harus dicari dalam kumpulan hadis-hadis Qudsi. Kitab yang bisa 
dijadikan rujukan dalam hal ini adalah:

1) Misykah al-Anwar, karya Muhy al-Din Muhammad ibn Ali ibn Arabi 
al-Khatimi (w. 638 H).

2) Al-Ittihafat al-Saniyyah bi al-Ahadis al-Qudsiyyah, karya Abd al-Rauf 
al-Munawi (w. 131 H).

Petunjuk dari sanad, misalnya sanad hadis yang rawinya 
meriwayatkan hadis dari anaknya. Kitab yang dapat menjadi rujukan 
misalnya:

1) Riwayah al-Aba ‘an al-Aba karya Abu Bakar Ahmad ibn Ali al-
Baghdadi.

2) Keadaan sanad hadis yang musalsalah dengan kitab rujukan al-
Musalsalah al-Kubra karya al-Suyuthi.

3) Keadaan sanadnya yang mursal dengan kitab rujukan al-Marasil karya 
Abu Dawud al-Sijistani dan karya al-Razi.

Petunjuk dari sanad dan matan secara bersamaan. Kitab yang bisa 
dijadikan rujukan adalah:49 

1) Ilal al-Hadis karya Ibn Abi Hatim al-Razi.

49Lihat Abu Muhammad, Metode Takhrij Hadis, hlm. 60.
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2) Al-Asma’ al-Mubhamah fi al-Anba al-Muhkamah, karya al-Khatib al-
Baghdadi.

3) Al-Mustafad Min Mubhamat al-Matn wa al-Isnad, karya Abu Zurah 
Ahmad ibn Abd al-Rahim al-Iraqi.

Kelebihan dari metode ini adalah pada umumnya kitab-kitab hadis 
yang dapat dijadikan rujukan dengan metode ini memuat penjelasan-
penjelasan tambahan dari penyusunnya. Sedangkan kekurangan dari 
metode ini yaitu memerlukan pengetahuan yang mendalam tentang 
keadaan sanad dan matan hadis yang di-takhrij, di samping itu kitab-
kitab rujukan metode ini pada umumnya memuat hadis yang jumlahnya 
terbatas.

D. Aplikasi Takhrij al-Hadis tentang Amal Jariyah
Berikut ini ditampilkan contoh aplikasi takhrij hadis. Takhrij hadis ini 
untuk menghimpun hadis-hadis yang terkait dengan amal jariyah. 
Dalam melakukan takhrij hadis, digunakan potongan matan hadis yang 
ditelusuri pada dua sumber yaitu kitab al-Mu’jam al-Mufahras li Alfaz 
al-Hadis al-Nabawi karya A.J. Wensinck (w. 1939M). Hasilnya sebagai 
beikut:

a) Lafaz 

 إذا مات الإنسان إنقطع عمله .... إلا من صدقة جارية: م وصية 14،

د وصايا 14، ن وصايا 50.8
b) Lafaz 

 ... إنقطع )عنه( عمله: م وصية 14، د وصايا 14، ن وصايا 8، ت

أحكام 36، حم 51.2,272

50Lihat A.J. Wensinck Diterjemahkan oleh Muhammad Fuad ‘Abd al-Baqi, al-
Mu‘jam al-Mufahras li Alfaz al-Hadis al-Nabawi, Juz 1, (Brill: Laeden, 1943 H), hlm. 340. 

51Lihat A.J. Wensinck, al-Mu‘jam al-Mufahras li Alfaz al-Hadis al-Nabawi, Juz 
IV, hlm. 380.
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c) Lafaz 

 تصدقت به عنها: ت زكاة 22، خ وصايا 15، م زكاة 52، د وصايا

 15، ن وصايا 8، حم 270, 521,230
d) Lafaz 

ى هُدًى… م علم 16، ذكر 1، د سنة 6، ت علم 15، جه
َ
 منْ دَعَا إِل

مقدمة 14.
Di samping melalui kitab al-Mu’jam, juga diperkaya kedua metode 

tersebut dengan menggunakan metode digital, baik dalam bentuk CD-
ROM al-Maktabah al-Syamilah, al-Kutub al-Tis’ah maupun dalam bentuk 
PDF sehingga ditemukan beberapa hadis yang belum ditemukan dalam 
kedua metode di atas, tetapi tetap merujuk kepada kitab-kitab sumber.

Maka berdasarkan takhrij hadis tentang amal jariyah, ditemukan 
hadis-hadis tersebut sebagai berikut:

a) Diriwayatkan oleh Muslim dalam Kitab al-Wasiyah, Bab Ma Yalhaqu 
al-Insan Min al- Sawabi Ba’da Wafatihi sebagai berikut:

وا:
ُ
ال

َ
يْبَةُ يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ، وَابْنُ حُجْرٍ، ق

َ
ت
ُ
وبَ، وَق يُّ

َ
يَى بْنُ أ حْ

َ
نَا ي

َ
ث  حَدَّ

بِي هُرَيْرَةَ،
َ
بِيهِ، عَنْ أ

َ
اءِ، عَنْ أ

َ
عَل

ْ
رٍ، عَنِ ال

َ
 هُوَ ابْنُ جَعْف

ُ
نَا إِسْمَاعِيل

َ
ث  حَدَّ

طَعَ
َ
ق
ْ
 ان

ُ
سَان

ْ
إِن

ْ
: » إِذَا مَاتَ ال

َ
ال

َ
مَ، ق

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى الُل عَل

َّ
 الِل صَل

َ
 رَسُول

َّ
ن

َ
 أ

دٍ
َ
وْ وَل

َ
عُ بِهِ، أ

َ
تَف

ْ
مٍ يُن

ْ
وْ عِل

َ
ةٍ جَارِيَةٍ، أ

َ
ا مِنْ صَدَق

َّ
ةٍ: إِل

َ
اث

َ
ل

َ
ا مِنْ ث

َّ
هُ إِل

ُ
 عَنْهُ عَمَل

هُ »53
َ
صَالِحٍ يَدْعُو ل

52Lihat A.J. Wensinck, al-Mu‘jam al-Mufahras li Alfaz al-Hadis al-Nabawi, Juz 
III, hlm.1. 

53Lihat Abu al-Husain Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim al-Qusyairi al-
Naisaburi, Sahih Muslim, Juz V, (Beirut: Dar al-Jil, t.t.), hlm. 73. 
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b) Diriwayatkan oleh Abu Daud dalam Kitab al-Wasaya Bab Ma ja’ fi 
Al-Sadaqati ‘an al-Mayyit sebagai berikut:

َ
يْمَان

َ
سُل عَنْ  وَهْبٍ،  ابْنُ  نَا 

َ
ث حَدَّ  ،

ُ
ن مُؤَذِّ

ْ
ال  

َ
يْمَان

َ
سُل بْنُ  بِيعُ  الرَّ نَا 

َ
ث  حَدَّ

بِي
َ
بِيهِ، عَنْ أ

َ
رَاهُ عَنْ أ

ُ
حْمَنِ، أ ءِ بْنِ عَبْدِ الرَّ

َ
عَلا

ْ
الٍ، عَنِ ال

َ
 يَعْنِي ابْنَ بِل

ُ
سَان

ْ
إِن

ْ
: » إِذَا مَاتَ ال

َ
ال

َ
مَ ق

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى الُل عَل

َّ
ِ صَل

َّ
 الل

َ
 رَسُول

َّ
ن

َ
 هُرَيْرَةَ، أ

عُ
َ
تَف

ْ
مٍ يُن

ْ
وْ عِل

َ
ةٍ جَارِيَةٍ، أ

َ
شْيَاءَ: مِنْ صَدَق

َ
ةِ أ

َ
اث

َ
ل

َ
ا مِنْ ث

َّ
هُ إِل

ُ
طَعَ عَنْهُ عَمَل

َ
ق
ْ
 ان

هُ »54
َ
دٍ صَالِحٍ يَدْعُو ل

َ
وْ وَل

َ
بِهِ، أ

c) Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dalam Abwab al-Ahkam Bab fi al-Waqfi 
sebagai berikut:

ءِ
َ
رٍ، عَنِ العَلا

َ
 بْنُ جَعْف

ُ
خْبَرَنَا إِسْمَاعِيل

َ
: أ

َ
ال

َ
نَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، ق

َ
ث  حَدَّ

ُ َّ
ى الل

َّ
 الِل صَل

َ
 رَسُول

َّ
ن

َ
بِي هُرَيْرَةَ، أ

َ
بِيهِ، عَنْ أ

َ
حْمَنِ، عَنْ أ  بْنِ عَبْدِ الرَّ

ةٌ
َ
ثٍ: صَدَق

َ
لا

َ
 مِنْ ث

َّ
هُ إِلا

ُ
طَعَ عَمَل

َ
ق
ْ
 ان

ُ
سَان

ْ
: إِذَا مَاتَ الإِن

َ
ال

َ
مَ ق

َّ
يْهِ وَسَل

َ
 عَل

هُ.55
َ
دٌ صَالِحٌ يَدْعُو ل

َ
عُ بِهِ، وَوَل

َ
تَف

ْ
مٌ يُن

ْ
جَارِيَةٌ، وَعِل

d) Diriwayatkan al-Nasai dalam Kitab al-Wasaya Fadl al-Shadaqati ‘an 
al-Mayyit sebagai berikut:

اءُ،
َ

عَل
ْ
ال نَا 

َ
ث : حَدَّ

َ
ال

َ
، ق

ُ
إِسْمَاعِيل نَا 

َ
ث : حَدَّ

َ
ال

َ
بْنُ حُجْرٍ، ق عَلِيُّ  خْبَرَنَا 

َ
 أ

« :
َ

ال
َ
مَ، ق

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى الُل عَل

َّ
ِ صَل

َّ
 الل

َ
 رَسُول

َّ
ن

َ
بِي هُرَيْرَةَ، أ

َ
بِيهِ، عَنْ أ

َ
 عَنْ أ

54Lihat Abu Daud Sulaiman ibn al-Asy’as al-Sijistani al-Azdi, Sunan Abi Daud, 
Juz III, Cet. I (Beirut: Dar ibn Hazm, 1418 H/1997 M), hlm. 117.

55Lihat Muhammad ibn ‘Isa ibn Saurah ibn Musa ibn al-Dahak At-Tirmidzi, 
Sunan at-Tirmidzi, Juz III, (Beirut: Dar al-Garbi al-Islami, 1998), hlm. 53. 
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مٍ
ْ
ةٍ جَارِيَةٍ، وَعِل

َ
ةٍ: مِنْ صَدَق

َ
اث

َ
ل

َ
ا مِنْ ث

َّ
هُ إِل

ُ
طَعَ عَمَل

َ
ق
ْ
 ان

ُ
سَان

ْ
إِن

ْ
 إِذَا مَاتَ ال

هُ
َ
دٍ صَالِحٍ يَدْعُو ل

َ
عُ بِهِ، وَوَل

َ
تَف

ْ
56» يُن

e) Diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal dalam Musnad Abi Hurairah 
sebagai berikut:

بِيهِ،
َ
اءُ، عَنْ أ

َ
عَل

ْ
ي ال خْبَرَنِ

َ
، أ

ُ
خْبَرَنَا إِسْمَاعِيل

َ
 بْنُ دَاوُدَ، أ

ُ
يْمَان

َ
نَا سُل

َ
ث  حَدَّ

ُ
سَان

ْ
إِن

ْ
: » إِذَا مَاتَ ال

َ
ال

َ
مَ ق

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى الُل عَل

َّ
 النَّبِيَّ صَل

َّ
ن

َ
بِي هُرَيْرَةَ، أ

َ
 عَنْ أ

عُ بِهِ،
َ
تَف

ْ
مٍ يُن

ْ
وْ عِل

َ
ةٍ جَارِيَةٍ، أ

َ
ا مِنْ صَدَق

َّ
اثٍ: إِل

َ
ل

َ
ا مِنْ ث

َّ
هُ إِل

ُ
طَعَ عَنْهُ عَمَل

َ
ق
ْ
 ان

هُ
َ
دٍ صَالِحٍ يَدْعُو ل

َ
وْ وَل

َ
 57» أ

f) Disebutkan oleh Ibnu Majah dalam Sunan Ibnu Majah sebagai 
berikut:

بِى
َ
مَةَ عَنْ أ

َ
دُ بْنُ سَل حَمَّ

ُ
نَا م

َ
ث ىُّ حَدَّ انِ حرََّ

ْ
رِيمَةَ ال

َ
بِى ك

َ
 بْنُ أ

ُ
نَا إِسْمَاعِيل

َ
ث  حَدَّ

ِ
َّ

مَ عَنْ عَبْدِ الل
َ
سْل

َ
نَيْسَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أ

ُ
بِى أ

َ
نِى زَيْدُ بْنُ أ

َ
ث حِيمِ حَدَّ  عَبْدِ الرَّ

 عليه وسلم- » خَيْرُ
ّ

ِ -صلى الل
َّ

 الل
ُ

 رَسُول
َ

ال
َ
 ق

َ
ال

َ
بِيهِ ق

َ
تَادَةَ عَنْ أ

َ
بِى ق

َ
 بْنِ أ

جرِْى
َ

ةٌ ت
َ
هُ وَصَدَق

َ
ل يَدْعُو  دٌ صَالِحٌ 

َ
وَل ثٌ 

َ
لا

َ
بَعْدِهِ ث  مِنْ 

ُ
جُل  الرَّ

ُ
ف ِ

ّ
ل خَ

ُ
 مَا ي

 بِهِ مِنْ بَعْدِهِ ».58
ُ

مٌ يُعْمَل
ْ
جْرُهَا وَعِل

َ
غُهُ أ

ُ
يَبْل

56Abu ‘Abd al-Rahman Ibn Syu’aib Ibn Ali al-Khurasani an-Nasai, Sunan An-
Nasai, Juz VI, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2001), hlm. 561. 

57Ahmad ibn Hanbal Abu Abdillah al-Syaibani, Musnad al-Imam Ahmad ibn 
Hanbal, Juz II, Cet. I, (Kairo: Muassah Qartabah, 1416 H/1995 M), hlm. 372. 

58Ibnu Majah Abu ‘Abdullah Muhammad ibn Yazid al-Qazwini, Sunan Ibnu 
Majah-Juz I, (Dar Ihya’ al-Kutub al-‘Arabiyyah: Faisal ‘Isa al-Halibi), hlm. 88. 
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g) Disebutkan dalam Kitab Sunan Al-Darimi, Bab al-Balagh ‘an al-
Rasulillah sebagai berikut:

، عَنِ يُّ مَدَنِ
ْ
رٍ ال

َ
 بْنُ جَعْف

ُ
نِي إِسْمَاعِيل

َ
ث ، حَدَّ

َ
نَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيل

َ
ث  حَدَّ

ُ عَنْهُ، عَنِ َّ
بِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الل

َ
بِيهِ، عَنْ أ

َ
حْمَنِ، عَنْ أ اءِ بْنِ عَبْدِ الرَّ

َ
عَل

ْ
 ال

ا
َّ
هُ إِل

ُ
طَعَ عَمَل

َ
ق
ْ
، ان

ُ
سَان

ْ
إِن

ْ
: » إِذَا مَاتَ ال

َ
ال

َ
مَ ق

َّ
يْهِ وَسَل
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E. Software dan Aplikasi Pencari Hadis
Berikut ini adalah koleksi software dan aplikasi dapat digunakan untuk 
mencari hadis. Sebagian software berbahasa Arab dan sebagian lagi 
berbahasa Indonesia.

1. Gawami’ Al-Kalem (  )

Software ini merupakan software kumpulan hadis-hadis Nabi dari Islamweb 
khusus untuk mencari hadis sekaligus mengetahui kedudukannya; 
sahih atau dha’if. Juga dapat dengan mudah mengetahui keadaan rawi; 
tsiqat apa tidak, hanya dengan mengklik nama yang disebutkan dalam 
suatu hadis. Kelebihan lain adalah hadis-hadisnya telah diberi harakat, 
sehingga mudah dibaca.

59Lihat Abu Muhammad ‘Abdullah ibn ‘Abd al-Rahman ibn al-Fadl ibn Bahram 
ibn ‘Abd al-Samad al Darimi, Sunan Al-Darimi, Juz 1,(Saudi Arabia: Dar al-Mugni 
li al-Nasyr wa al-Tauzi’, 2000), hlm. 148.
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Berikut ini tampilan Gawami’ Al-Kalem (  ):

Gambar 1. Tampilan Software Gawami’ Al-Kalem

Beberapa fungsi dan kelebihan software ini adalah sebagai berikut:

1) Free software (tidak berbayar).

2) Menampilkan seluruh hadis lengkap dengan harakatnya.

3) Menggabungkan antara matan hadis dan syarahnya.

4) Menampilkan syawahid (hadis pembanding) pada setiap hadis yang 
ditampilkan.

5) Menampilkan riwayat dan pendapat ulama mengenai seorang 
perawi.

6) Menampilkan hadis dengan dikelompokkan berdasarkan tema-
temanya.
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7) Menunjukkan derajat sebuah hadis (shahih, hasan, dha’if, atau 
maudhu’) disertai penjelasannya.

Namun, tetap saja tidak disarankan menjadikan software ini 
sebagai sandaran utama kajian hadis tanpa melihat kitab-kitab aslinya 
dan menelaah penjelasan dari para ulama dikarenakan kemungkinan 
masih adanya kesalahan-kesalahan. Jadikan software ini hanya sebagai 
pembantu dan perbandingan.

2. Al-Jami’ Lil Hadis An-Nabawi (  )

Software “al-Jami’ Lil Hadis an-Nabawi” ini adalah salah satu software hadis 
terlengkap saat ini. Dengan software ini kita dengan mudah bisa mencari 
hadis-hadis Nabi dengan beberapa fasilitas tambahan, seperti penjelasan 
perawinya, derajat hadisnya, penjelasan kata-kata yang artinya asing, 
menampilkan tema-tema kajian beserta hadis-hadis seputar kajian 
tersebut, dan lain-lain. Software ini memuat 521.745 hadis, 28.954 tema, 
2.794.358 rijal isnad, dan 478.144 penjelasan kosa kata asing. 

Berikut tampilan software al-Jami’ Lil Hadis an-Nabawi:

Gambar 2. Tampilan Software al-Jami’ Lil Hadis an-Nabawi
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Sedikit info mengenai software ini:

1) Free software (tidak berbayar).

2) Software ini dibuat oleh para pengkaji dan ulama yang menekuni 
hadis dan waktu pembuatannya memakan waktu selama 3 tahun.

3) Sumber referensinya berasal dari 401 kitab hadis dan ilmu-ilmu 
hadis.

3. Lidwa (Ensiklopedi Hadis Kitab 9 Hadis)

Software ini merupakan ensiklopedia hadis kitab 9 imam versi 
bahasa Indonesia. Software ini dikeluarkan oleh Lidwa Pusaka, yang 
merupakan singkatan dari Lembaga Ilmu dan Dakwah Serta Publikasi 
Sarana Keagamaan, yaitu sebuah lembaga yang bergerak di bidang 
pengembangan dan publikasi ilmu dan dakwah Islam dan didirikan oleh 
para alumnus Timur Tengah, Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan 
Arab (LIPIA) Jakarta serta beberapa perguruan tinggi lainnya. Software 
ini memuat 9 kitab hadis atau yang dikenal dengan nama kutub at-tis’ah 
(Sembilan kitab atau kitab yang berjumlah sembilan) yang terdiri dari 
Shahih Bukhari, Shahih Muslim, Sunan Abu Daud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan 
An-Nasa’, Sunan Ibnu Majah, Musnad Ahmad, Muwaththa’ Malik, dan Sunan 
Ad-Darimi. 

Di dalam software ini terdapat beberapa fitur di antaranya adalah:

1) Dapat melakukan pencarian berdasarkan kata maupun kitab dan 
nomor hadisnya.

2) Informasi rawi atau sanad.

3) Dapat juga melakukan perbandingan hadis dengan hadis serupa di 
kitab-kitab yang lain.

4) Tersedia terjemah dalam bahasa Indonesia.

5) Software Lidwa versi desktop (berbayar). 
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Berikut tampilan software Lidwa sebagai berikut:

Gambar 3. Tampilan Software Lidwa

Sampai dengan saat ini, Lidwa telah merilis beberapa versi software, 
di antaranya ada versi desktop/offline (dapat memesan langsung ke 
websitenya), versi Android, versi iOS, dan versi online dengan fitur 
terbatas (sayangnya untuk saat ini tidak lagi tersedia versi online dari 
Lidwa ini). 

Berikut ini tampilan versi mobile sebagai berikut:

Gambar 4. Tampilan Software Lidwa Versi Mobile
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4.  Kutub Tis’ah Versi Bahasa Arab (  )

Aplikasi ini baru tersedia dalam format mobile (Android dan iOS). 
Aplikasi ini merupakan wakaf dari ibunda Syaikh Badr bin Shalih Ar-Rajihi 
dan anak-anaknya. Aplikasinya gratis, tampilan aplikasinya menarik 
dan dapat melakukan pencarian kata dan dilengkapi juga dengan syarah 
(penjelasan) dari hadis tersebut. Namun, semua itu dalam bahasa Arab. 
Berikut ini tampilan versi mobile sebagai berikut:

Gambar 5. Tampilan Software Kutub Tis’ah Versi Mobile

5. Software 14 Kitab Hadis Berbahasa Indonesia

Software ini bernama Hadis Soft. Software hadis yang satu ini mengambil 
dari 14 kitab hadis, 9 dari kutub tis’ah, dan 5 kitab hadis lainnya seperti 
Sunan Ad-Daraquthni, Shahih Ibnu Hibban, Shahih Ibnu Khuzaimah, Musnad 
asy-Syafi’i, dan al-Mustadrak. Isi atau database kutub at-tis’ah yang 
digunakan diambil dari aplikasi Ensiklopedi Hadis Kitab 9 Imam oleh 
Lidwa Pusaka, ditambah data-data lain seperti derajat hadis yang diambil 
dari e-book terjemah Inggris oleh Darussalam juga e-book lain untuk 
derajat Musnad Ahmad oleh Syu’aib al-Arnauth. Adapun tambahan 
lima kitab lainnya diambil dari e-book Kampung Sunnah dan website 
shirathal-mustaqim.org.

Isi dari database Hadis Soft ini sudah tidak 100% serupa dengan isi 
database aslinya. Karena editor software ini telah banyak (cukup banyak) 
melakukan perubahan pada isi database khususnya pada terjemahan 
hadis untuk memperbaiki terjemahan, kekurangan, pengejaan, dan lain-
lain, semampu mereka. Dan mereka pun dalam kata pengantar di dalam 
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softwarenya menyatakan tidak menjamin/mengklaim bahwa apa yang 
telah diubah itu lebih tepat atau lebih baik atau lebih benar dari aslinya. 

Tampilan Hadis Soft versi desktop sebagai berikut:

Gambar 6. Tampilan Software Hadis Soft Versi Desktop

Tersedia dalam 2 versi, versi online dan versi desktop. Untuk versi 
online dapat mengunjungi website ini. Untuk versi desktop gratis dengan 
beberapa requirement agar software hadis soft dapat berjalan dengan baik.

Gambar 7. Tampilan Software Hadis Soft Versi Online
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ILMU MUKHTALIF AL-HADIS

A. Pengertian Ilmu Mukhtalif Al-Hadis
Ilmu yang menjelaskan tentang kontradiksi secara tekstual redaksi 
hadis. Hadis yang dimaksud adalah yang sanadnya berstatus sama-
sama sahih, minimal hasan, dan bukan yang dha’if ataupun maudhu’. 
Para ulama yang mempelopori penghimpunan hadis yang kontradiksi 
ke dalam satu kitab dan sekaligus berusaha untuk menyelesaikannya 
adalah Muhammad bin Idris Asy-Syafi’i (w.204 H/ 820 M), yaitu Ikhtilaf 
al-Hadis. Jejak Asy-Syafi’i kemudian diikuti oleh Ibn Qutaibah ad-Dainuri 
(w.276 H) dengan kitabnya “Ta’wil Mukhtalaf al-Hadis”.60 

Dalam kitab Ikhtisar Mukhtalaf al-Hadis, Fathur Rahman mende-
finisikan ilmu Mukhtalaf al-Hadis sebagai berikut:

 العلم الذى يبحث فى الاحاديث التى ظاهرها متعارض فيزيل تعارضها او

 يوفق بينها كما يبحث فى الاحاديث التى يشكل فهمها او تصورها فيدفع

اشكالها ويوضح حقيقتها

60Lihat M. Syuhudi Ismail, Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual, (Jakarta: 
Bulan Bintang, 1994), hlm. 71.
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Ilmu yang membahas hadis-hadis yang tampaknya saling bertentangan, lalu 
menghilangkan pertentangan itu atau mengkompromikannya, di samping 
membahas hadis yang sulit dipahami atau dimengerti, lalu menghilangkan 
kesulitan itu dan menjelaskan hakikatnya.

Mengenai hal ini, Khariri mendefinisikan hadis mukhtalif menurut 
pemahaman para ulama yaitu hadis maqbul (hadis sahih atau hasan) 
yang secara lahiriah maknanya tampak saling bertentangan dengan 
hadis maqbul yang lainnya, namun maksud yang dituju oleh hadis-
hadis tersebut tidaklah bertentangan, karena satu dengan yang lainnya 
sebenarnya dapat dikompromikan atau dicari penyelesaiannya. 

Dengan demikian, objek kajian dari ilmu ini adalah hadis-hadis 
maqbul yang tampak bertentangan (ta’arudh). Dalam menentukan 
objek kajian dari ilmu ini juga masih terdapat persoalan yaitu 
tentang pengertian ta’arudh yang sering diterjemahkan dengan istilah 
bertentangan. Apakah pengertian bertentangan di sini hanya terbatas 
pada makna berlawanan atau bertolak belakang saja, ataukah mencakup 
makna tidak sejalan atau berbeda?

B. Kitab-kitab Hadis Mukhtalif
Khariri menjelaskan mengenai maksud dari ta’arudh tersebut dengan 
melacak pada kitab rujukan yang membahas tentang hadis mukhtalif. 
Kitab-kitab tersebut meliputi:

1. Kitab Ikhtilaf al-Hadis karya asy-Syafi’i (150-204 H).

2. Kitab Ta’wil Mukhtalif al-Hadis, karya Abdullah ibn Muslim ibn 
Qutaibah ad-Dainury (w. 276 H).

3. Kitab Musykil al-Asar karya Abu Ja’far Ahmad ibn Muhammad ath-
Thahawy (w. 321H).

4. Kitab Musykil al-Hadis wa Bayanuh karya Abu Bakar Muhammad ibn 
al-Hasan al-Anshary al-Ashbihany (w. 406H).

5. Kitab At-Tahqiq fi Ahadis al-Khilaf karya Abu al-Faraj Ibn al-Jauzy (w. 
597H).

Dari kitab-kitab mukhtalif di atas terutama pada nomor 1, 2, dan 5, 
pengertian ta’arudh ternyata tidak hanya memuat hadis yang berlawanan 
saja, tetapi juga memasukkan hadis-hadis yang tidak sejalan atau 
berbeda. Dengan demikian, menyimpulkan bahwa menurut pemahaman 
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para ulama yang dimaksud dengan hadis mukhtalif yaitu hadis maqbul 
yang saling bertentangan makna lahiriahnya, baik bertentangan dalam 
arti berlawanan (bertolak belakang), atau dalam arti tidak sejalan 
(berbeda). 

C. Metode Memahami Hadis Ikhtilaf
Untuk memahami hadis yang di dalamnya terindikasi ikhtilaf, maka 
dalam hal ini terdapat perbedaaan di kalangan para ulama. Imam an-
Nawawi menyebutkan dua cara yaitu al-jam’u dan tarjih. Sedangkan ‘Ajjaj 
al-Khatib hanya menyebutkan al-jam’u. Dengan demikian, metode yang 
digunakan oleh para ulama dalam menyelesaikan hadis yang tampak 
bertentangan dengan beberapa cara sebagai berikut:

1. Al-Jam’u (mengkompromikan/menggabungkan sama diamalkan 
sesuai dengan konteksnya).

2. Al-Tarjih (meneliti dan menentukan petunjuk hadis yang memiliki 
argumen yang lebih kuat).

3. Al-Nasikh wa al-Mansukh (memperhitungkan mana yang terakhir).

4. Al-Tauqif (penangguhan sampai ada petunjuk lain yang dapat 
menjernihkan pertentangan).

Contoh misalnya hadis yang tidak menyebutkan tentang kadar air 
yang dapat menyebabkannya menjadi najis seperti hadis Abu Said al-
Khudri yang diriwayatkan oleh Abu Daud sebagai berikut:
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Dari Abu Sa’id Al Khudri bahwasanya pernah ditanyakan kepada Rasulullah 
Saw.; “Bolehkan kita berwudu dari sumur Bidla’ah? Yaitu sumur yang 
dilemparkan ke dalamnya bekas kotoran haidl, bangkai anjing, dan sesuatu yang 
berbau busuk.” Rasulullah Saw. menjawab: “Air itu suci, tidak ada sesuatu pun 
yang dapat menajiskannya.” (HR. Abu Daud).
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Sementara terdapat hadis yang menyebutkan tentang kadar air yang 
tidak dapat menyebabkannya menjadi najis seperti hadis dari Ubaidillah 
bin Abdillah bin Umar dari bapaknya sebagai berikut:
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Dari Ubaidullah bin Abdullah bin Umar dari bapaknya ia berkata: Aku pernah 
mendengar Rasulullah Saw. ditanya tentang air yang ada di tanah lapang dan 
sering didatangi oleh binatang buas, beliau menjawab: ‘Apabila kadar air itu 
mencapai dua qullah, tidak ada sesuatupun yang dapat membuatnya najis’. 
(HR. Ad-Darimi).

Secara teks kedua hadis di atas tampak bertentangan tetapi 
sebenarnya tidak. Yang pertama berdasarkan kebiasaan dan yang paling 
banyak terlihat, karena biasanya air yang ada di sumur ataupun di kolam 
jumlahnya banyak. Sehingga pernyataan beliau itu memiliki pengertian 
yang spesifik. Kemudian beliau menjelaskan kepada kita ukuran air itu 
dua qullah, dalam riwayat lain tiga qullah yaitu suatu ukuran yang tidak 
bisa menjadi najis, yakni air yang terbilang banyak.

Metode al-jam’u,  yaitu kedua hadis yang bertentangan 
dikompromikan atau sama-sama diamalkan sesuai dengan konteksnya 
masing-masing. Jika dilihat dari sisi positifnya berarti menempatkan 
hadis pada keadaan yang sesuai, sehingga tidak terjadi ketimpangan. 
Akan tetapi apakah sama antara konteks zaman Nabi dan sekarang ini? 
Pada dasarnya setiap metode pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. 
Menurut pendapat Syuhudi Ismail para ulama lebih mengutamakan 
metode al-jam’u, penulis sependapat dengan beliau karena memang 
secara tekstual hadis dapat saling bertentangan. Akan tetapi dalam 
memahami hadis tidak hanya cukup dengan tekstual saja, tapi juga 
harus dipahami secara kontekstual. Sedangkan konteks zaman Nabi dan 
sekarang berbeda, sehingga hadis dapat bersifat temporal atau lokal.

Contohnya adalah hadis Nabi tentang larangan dan kebolehan 
membuang hajat menghadap kiblat. Menurut penelitian ulama hadis, 
larangan Nabi Saw. berlaku bagi yang membuang hajat di tempat 
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terbuka, tapi yang berhajat di tempat yang tertutup -misalnya di 
WC- maka larangan tersebut tidak berlaku. Sedangkan interpretasi 
menurut Ibnu Qutaibah bahwa kaum Muslim pernah singgah di sebuah 
tanah lapang untuk melaksanakan salat. Ketika salat, ada orang yang 
membuang hajat berhadapan dengan orang-orang yang sedang salat. 
Lalu mereka dilarang menghadap ke arah kiblat ketika membuang hajat 
dengan maksud untuk menghormati kiblat dan ibadah salat.61 

Adanya penyelesaian tersebut memberi petunjuk bahwa secara 
substantif pertentangan dalam hadis itu tidak ada. Dan sesungguhnya 
di balik hadis yang tampak bertentangan itu, pasti ada segi pemikiran 
tertentu yang telah disugestikan oleh Nabi Saw. baik secara langsung 
maupun tidak langsung. Dengan demikian secara kontekstual hadis 
tersebut tidak bertentangan.

Metode yang dapat digunakan dalam menyelesaikan hadis yang 
tampak bertentangan adalah metode tarjih yang secara etimologi 
adalah mengunggulkan sesuatu dengan lebih condong padanya 
dan memenangkannya. Sedangkan secara terminologi tarjih adalah 
menguatkan salah satu dalil atas lainnya agar dapat diketahui mana 
dalil yang lebih kuat untuk diamalkan dan menggugurkan dalil lainnya. 
Untuk melakukan metode tarjih ada dua aspek sebagai berikut:

Pertama, Tarjih dari sudut pandang sanad, meliputi:

a) Keadaan periwayat yaitu lebih adil, lebih dhabit, pelaku peristiwa 
yang terdapat dalam hadis menerima hadis dari sahabat-sahabat 
besar, rawi mengamalkan hadis yang diamalkannya, lebih faqih, 
lebih cerdas, periwayat meriwayatkan hadisnya melalui hafalan, 
rawi menerima hadis pada waktu baligh dan tidak pada masa 
kanak-kanak.

b) Periwayatan hadis, yaitu periwayatan dari segi jumlah rawi dalam 
sanad maupun dalam bentuk periwayatan hadis tersebut. Misalnya 
hadis mutawatir lebih unggul dari hadis ahad, hadis marfu’ lebih 
unggul dari hadis mursal.

Kedua, Tarjih dari sudut pandang matan, meliputi:

Tarjih dari sudut pandang matan hadis lebih ditetapkan pada 
kandungan dari redaksi hadis, baik dari ‘amr dan nahi maupun bentuk 

61Lihat Ibn Qutaibah, Ta’wil Mukhtalaf. (Mesir: 1996), hlm. 90. 
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‘am dan khos, dan sebagainya. Tarjih metode ini dapat dilakukan apabila 
memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a) Bentuk larangan (nahi) lebih didahulukan daripada bentuk perintah 
(amr), karena mencegah adanya kemadharatan lebih diutamakan 
daripada memperoleh kemaslahatan.

b) Bentuk lafaz haqiqi lebih didahulukan daripada bentuk majaz karena 
bentuk lafaz haqiqi lebih cepat untuk dipahami.

c) Bentuk khusus (khas) lebih didahulukan daripada bentuk umum 
(‘am) karena bentuk khusus (khas) lebih kuat dalalah-nya.

d) Hadis yang disertai ‘illat hukumnya lebih diunggulkan daripada 
hadis yang tidak diseratai ‘illat hukumnya.

e) Hadis yang redaksinya mantuq lebih diunggulkan daripada hadis 
yang redaksinya mafhum, dan hadis yang redaksinya mafhum 
muwafaqah lebih diunggulkan daripada hadis yang redaksinya 
mafhum mukhalafah.

f) Hadis yang mengandung ancaman (peringatan) harus lebih 
diunggulkan daripada hadis yang tidak mengandung ancaman, 
karena hadis tersebut menunjukkan adanya dukungan terhadap 
ketentuan hukum yang dikandungnya.

Contohnya sebagai berikut:

Pada Sanad:

هِيدِ عَنْ مَيْمُونِ ادٌ عَنْ حَبِيبِ بْنِ الشَّ نَا حَمَّ
َ
ث  حَدَّ

َ
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َ
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َ
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َ
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َ
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َ
أ

ْ
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َ
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َ
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َ
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َ
نُ حَل حْ

َ
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َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل َّ

ى الل
َّ
ِ صَل

َّ
 الل

ُ
رَسُول

Hadis ini bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu 
Abbas, yaitu:

اسٍ  رِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّ
ْ
وبَ عَنْ عِك يُّ

َ
ادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أ نَا حَمَّ

َ
ث يْبَةُ حَدَّ

َ
ت
ُ
نَا ق

َ
ث  حَدَّ

حرِْمٌ
ُ

مَ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ م
َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل َّ

ى الل
َّ
 النَّبِيَّ صَل

َّ
ن

َ
أ
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Dari dua hadis ini, maka hadis yang diunggulkan adalah hadis yang 
diriwayatkan oleh Maimunah. Karena Maimunah terlibat sendiri dalam 
peristiwa tersebut dan dipandang lebih mengetahui peristiwa tersebut 
daripada Ibnu Abbas.

Pada Matan:

وبُ عَنْ يُّ
َ
نَا أ

َ
ث  حَدَّ

َ
ال

َ
وَارِثِ ق

ْ
نَا عَبْدُ ال

َ
ث  حَدَّ

َ
ال

َ
 بْنُ مُوسَى ق

ُ
خْبَرَنَا عِمْرَان

َ
 أ

َ
ل مَ مَنْ بَدَّ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل َّ

ى الل
َّ
ِ صَل

َّ
 الل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
اسٍ ق  ابْنُ عَبَّ

َ
ال

َ
 ق

َ
ال

َ
رِمَةَ ق

ْ
 عِك

وهُ
ُ
تُل

ْ
اق

َ
دِينَهُ ف

Hadis di atas bertentangan dengan hadis:

نَا
َ
ث نَا مِنْهُ حَدَّ

َ
حْمَد وَسَمِعْتُهُ أ

َ
ِ بْن أ

َّ
 عَبْد الل

َ
ال

َ
دٍ ق حَمَّ

ُ
ِ بْنُ م

َّ
نَا عَبْدُ الل

َ
ث  حَدَّ

ا
ً

 رَجُل
َّ

ن
َ
اسٍ أ سَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّ

ْ
مِ عَنْ مِق

َ
حكَ

ْ
اجٍ عَنِ ال حْمَرُ عَنْ حَجَّ

َ
أ

ْ
بُو خَالِدٍ ال

َ
 أ

ُ َّ
ى الل

َّ
يْهَا النَّبِيُّ صَل

َ
مَرَّ عَل

َ
هَا ف

َ
تَل

َ
ق

َ
ائِمَ سَيْفِهِ ف

َ
نَازَعَتْهُ ق

َ
وْ سَبَاهَا ف

َ
ةً أ

َ
 امْرَأ

َ
خَذ

َ
 أ

بْيَانِ سَاءِ وَالصِّ ِ
ّ
تْلِ الن

َ
نَهَى عَنْ ق

َ
مْرِهَا ف

َ
خْبِرَ بِأ

ُ
أ
َ
مَ ف

َّ
يْهِ وَسَل

َ
عَل

Dari dua hadis di atas, hadis pertama memerintahkan untuk 
membunuh orang murtad dan hadis kedua menyatakan larangan 
Rasul Saw., membunuh wanita dan anak-anak. Hadis yang pertama 
membolehkan membunuh perempuan yang murtad. Sedangkan hadis 
kedua melarangnya. Dalam hal ini hadis pertama diunggulkan karena, 
hadis pertama menyebutkan ‘illat hukumnya yaitu murtad atau pindah 
agama.

Metode yang berikutnya adalah tawaquf secara etimologi adalah 
berhenti, penundaan. Menurut istilah tawaquf adalah menunda 
pengamalan terhadap hadis-hadis yang kontradiktif sampai diketahui 
kejelasan maknanya. Metode ini digunakan ketika, metode jam’u, nasikh 
mansukh, dan tarjih tidak bisa dilakukan atau tidak terdapat titik temu. 
Tawaquf dapat terjadi pada hadis yang kontradiksi yang tidak dapat 
diketahui asbabul wurud-nya dan kapan hadis tersebut muncul.
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Contoh hadis mukhtalif dengan tema ‘azl sebagai salah satu metode 
KB pada zaman Nabi.

Matan Hadis:

ثِيرٍ
َ
ادِ بْنِ ك دِ عَبَّ

َ
اطُ جَدُّ وَل يَّ خَ

ْ
بُو عَمْرٍو مُبَارَكٌ ال

َ
خْبَرَنَا أ

َ
بُو عَاصِمٍ أ

َ
نَا أ

َ
ث  حَدَّ

بْنَ سَ 
َ
ن
َ
أ سَمِعْتُ   

َ
ال

َ
ق

َ
ف عَزْلِ 

ْ
ال عَنْ  سٍ 

َ
ن
َ
أ بْنِ   ِ

َّ
عَبْدِ الل بْنَ  مَامَةَ 

ُ
ث تُ 

ْ
ل
َ
سَأ  

َ
ال

َ
 ق

عَزْلِ
ْ
 عَنْ ال

َ
ل

َ
مَ وَسَأ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل َّ

ى الل
َّ
ِ صَل

َّ
ى رَسُولِ الل

َ
 إِل

ٌ
 جَاءَ رَجُل

ُ
ول

ُ
 مَالِكٍ يَق

دُ
َ
وَل

ْ
 مِنْهُ ال

ُ
ون

ُ
ذِي يَك

َّ
مَاءَ ال

ْ
 ال

َّ
ن

َ
وْ أ

َ
مَ ل

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل َّ

ى الل
َّ
ِ صَل

َّ
 الل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
ق

َ
 ف

كُّ دٌ الشَّ
َ
خَرجََ مِنْهَا وَل

َ
وْ ل

َ
 مِنْهَا أ

َّ
ُ عَزَّ وَجَل َّ

خْرجََ الل
َ
أ

َ
رَةٍ ل

ْ
ى صَخ

َ
تَهُ عَل

ْ
هْرَق

َ
 أ

هَا
ُ
سًا هُوَ خَالِق

ْ
ُ نَف َّ

نَّ الل
َ
ق

ُ
ل

ْ
يَخ

َ
مِنْهُ وَل

Rasulullah Saw. bersabda: “Seandainya ada air yang akan lahir daripadanya 
seorang anak yang engkau tuangkan di sebuah batu keras, niscaya Allahlah yang 
mengeluarkan anak itu daripadanya atau (dengan kata lain) tentulah keluar 
daripadanya seorang anak yang (mungkin) diragukan (keluar) daripadanya dan 
Allah Swt. menciptakan roh, Dia-lah Maha Pencipta.(HR. Ahmad).

Asbab al-wurud hadis:

Dari Anas bahwa seorang laki-laki telah bertanya kepada Rasul 
Saw. tentang ‘azl. Rasulullah Saw. bersabda: “..Seandainya ada air-” dan 
seterusnya sebagaimana hadis di atas.

Takhrij Hadis:

َّ
ن

َ
حَيْرِيزٍ أ

ُ
ي ابْنُ م خْبَرَنِ

َ
 أ

َ
ال

َ
هْرِيِّ ق خْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّ

َ
يَمَانِ أ

ْ
بُو ال

َ
نَا أ

َ
ث  حَدَّ

بِيِّ بَيْنَمَا هُوَ جَالِسٌ عِنْدَ النَّ نَّهُ 
َ
أ خْبَرَهُ 

َ
أ عَنْهُ   ُ َّ

دْرِيَّ رَضِيَ الل خُ
ْ
بَا سَعِيدٍ ال

َ
 أ

َ
مَان

ْ
ث
َ
أ

ْ
ال نُحِبُّ 

َ
ف سَبْيًا  نُصِيبُ  إِنَّا   ِ

َّ
 الل

َ
يَا رَسُول  

َ
ال

َ
ق مَ 

َّ
يْهِ وَسَل

َ
عَل  ُ َّ

ى الل
َّ
 صَل

وا
ُ
عَل

ْ
ا تَف

َ
 ل

ْ
ن

َ
مْ أ

ُ
يْك

َ
ا عَل

َ
 ذَلِكَ ل

َ
ون

ُ
عَل

ْ
مْ تَف

ُ
وَإِنَّك

َ
 أ

َ
ال

َ
ق

َ
عَزْلِ ف

ْ
 تَرَى فِي ال

َ
يْف

َ
ك

َ
 ف

ا هِيَ خَارِجَةٌ
َّ
خْرجَُ إِل

َ
 ت

ْ
ن

َ
ُ أ َّ

بَ الل
َ
ت
َ
سَمَةٌ ك

َ
يْسَتْ ن

َ
إِنَّهَا ل

َ
مْ ف

ُ
ذَلِك
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Sahih al-Bukhari:

نَا
َ
ث حَدَّ وا 

ُ
ال

َ
ق حُجْرٍ  بْنُ  وَعَلِيُّ  سَعِيدٍ  بْنُ  يْبَةُ 

َ
ت
ُ
وَق وبَ  يُّ

َ
أ بْنُ  يَى  حْ

َ
ي نَا 

َ
ث حَدَّ  و 

حَيْرِيزٍ
ُ

 عَنْ ابْنِ م
َ

ان يَى بْنِ حَبَّ حْ
َ

دِ بْنِ ي حَمَّ
ُ

ي رَبِيعَةُ عَنْ م خْبَرَنِ
َ
رٍ أ

َ
 بْنُ جَعْف

ُ
 إِسْمَعِيل

َ
ال

َ
ق

َ
بُو صِرْمَةَ ف

َ
هُ أ

َ
ل
َ
سَأ

َ
دْرِيِّ ف خُ

ْ
بِي سَعِيدٍ ال

َ
ى أ

َ
بُو صِرْمَةَ عَل

َ
نَا وَأ

َ
تُ أ

ْ
 دَخَل

َ
ال

َ
نَّهُ ق

َ
 أ

َ
ال

َ
ق

َ
 ف

َ
عَزْل

ْ
رُ ال

ُ
ك

ْ
مَ يَذ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل َّ

ى الل
َّ
ِ صَل

َّ
 الل

َ
 سَمِعْتَ رَسُول

ْ
بَا سَعِيدٍ هَل

َ
 يَا أ

سَبَيْنَا
َ
مُصْطَلِقِ ف

ْ
زْوَةَ بَل

َ
مَ غ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل َّ

ى الل
َّ
ِ صَل

َّ
زَوْنَا مَعَ رَسُولِ الل

َ
 نَعَمْ غ

سْتَمْتِعَ
َ
ن  

ْ
ن

َ
رَدْنَا أ

َ
أ
َ
فِدَاءِ ف

ْ
عُزْبَةُ وَرَغِبْنَا فِي ال

ْ
يْنَا ال

َ
تْ عَل

َ
طَال

َ
عَرَبِ ف

ْ
رَائِمَ ال

َ
 ك

هُ
ُ
ل
َ
سْأ

َ
ا ن

َ
ظْهُرِنَا ل

َ
مَ بَيْنَ أ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل َّ

ى الل
َّ
ِ صَل

َّ
 الل

ُ
 وَرَسُول

ُ
عَل

ْ
نَا نَف

ْ
ل

ُ
ق

َ
 ف

َ
 وَنَعْزِل

وا مَا
ُ
عَل

ْ
ا تَف

َ
 ل

ْ
ن

َ
مْ أ

ُ
يْك

َ
ا عَل

َ
 ل

َ
ال

َ
ق

َ
مَ ف

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل َّ

ى الل
َّ
ِ صَل

َّ
 الل

َ
نَا رَسُول

ْ
ل
َ
سَأ

َ
 ف

دُ حَمَّ
ُ

نِي م
َ
ث  حَدَّ

ُ
ون

ُ
ا سَتَك

َّ
قِيَامَةِ إِل

ْ
ى يَوْمِ ال

َ
ائِنَةٌ إِل

َ
سَمَةٍ هِيَ ك

َ
قَ ن

ْ
ُ خَل َّ

بَ الل
َ
ت
َ
 ك

بَةَ
ْ
نَا مُوسَى بْنُ عُق

َ
ث انِ حَدَّ

َ
بْرِق دُ بْنُ الزِّ حَمَّ

ُ
نَا م

َ
ث ى بَنِي هَاشِمٍ حَدَّ

َ
رجَِ مَوْل

َ
ف

ْ
 بْنُ ال

نَّهُ
َ
يْرَ أ

َ
إِسْنَادِ فِي مَعْنَى حَدِيثِ رَبِيعَةَ غ

ْ
ا ال

َ
 بِهَذ

َ
ان يَى بْنِ حَبَّ حْ

َ
دِ بْنِ ي حَمَّ

ُ
 عَنْ م

قِيَامَةِ
ْ
ى يَوْمِ ال

َ
بَ مَنْ هُوَ خَالِقٌ إِل

َ
ت
َ
َ ك َّ

 الل
َّ

إِن
َ
 ف

َ
ال

َ
ق

Sahih Muslim:

 بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ
ُ

يَان
ْ
نَا سُف

َ
ث ا حَدَّ

َ
ال

َ
بِي عُمَرَ ق

َ
يْبَةُ وَابْنُ أ

َ
ت
ُ
نَا ق

َ
ث  حَدَّ

بُو
َ
 أ

َ
ال

َ
 ق

ُ
يَنْزِل  

ُ
رْآن

ُ
ق

ْ
 وَال

ُ
نَعْزِل ا  نَّ

ُ
 ك

َ
ال

َ
ِ ق

َّ
بْنِ عَبْدِ الل  عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ 

دْ
َ
يْرِ وَجْهٍ وَق

َ
دْ رُوِيَ عَنْهُ مِنْ غ

َ
 حَسَنٌ صَحِيحٌ وَق

ٌ
 جَابِرٍ حَدِيث

ُ
 عِيسَى حَدِيث
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يْرِهِمْ
َ
مَ وَغ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل َّ

ى الل
َّ
بِيِّ صَل صْحَابِ النَّ

َ
مِ مِنْ أ

ْ
عِل

ْ
هْلِ ال

َ
وْمٌ مِنْ أ

َ
صَ ق  رَخَّ

مَةُ
َ
أ

ْ
مَرُ ال

ْ
سْتَأ

ُ
ا ت

َ
عَزْلِ وَل

ْ
ةُ فِي ال حرَُّ

ْ
مَرُ ال

ْ
سْتَأ

ُ
سٍ ت

َ
ن
َ
 مَالِكُ بْنُ أ

َ
ال

َ
عَزْلِ و ق

ْ
فِي ال

Sunan At-Tirmidzi:

يحٍ جِ
َ

بِي ن
َ
 بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ ابْنِ أ

ُ
يَان

ْ
نَا سُف

َ
ث ا حَدَّ

َ
ال

َ
يْبَةُ ق

َ
ت
ُ
بِي عُمَرَ وَق

َ
نَا ابْنُ أ

َ
ث  حَدَّ

ى
َّ
ِ صَل

َّ
 عِنْدَ رَسُولِ الل

ُ
عَزْل

ْ
 ذكُِرَ ال

َ
ال

َ
بِي سَعِيدٍ ق

َ
زَعَةَ عَنْ أ

َ
جَاهِدٍ عَنْ ق

ُ
 عَنْ م

بِي عُمَرَ
َ
بُو عِيسَى زَادَ ابْنُ أ

َ
 أ

َ
ال

َ
مْ ق

ُ
حَدُك

َ
 ذَلِكَ أ

ُ
عَل

ْ
 لِمَ يَف

َ
ال

َ
ق

َ
مَ ف

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل َّ

 الل

سٌ
ْ
يْسَتْ نَف

َ
إِنَّهَا ل

َ
ا فِي حَدِيثِهِمَا ف

َ
ال

َ
مْ ق

ُ
حَدُك

َ
 ذَاكَ أ

ْ
عَل

ْ
ا يَف

َ
 ل

ْ
ل

ُ
مْ يَق

َ
 فِي حَدِيثِهِ وَل

بِي
َ
 أ

ُ
بُو عِيسَى حَدِيث

َ
 أ

َ
ال

َ
بَاب عَنْ جَابِرٍ ق

ْ
 وَفِي ال

َ
ال

َ
هَا ق

ُ
ُ خَالِق َّ

ا الل
َّ
ةٌ إِل

َ
وق

ُ
ل خْ

َ
 م

رِهَ
َ
دْ ك

َ
بِي سَعِيدٍ وَق

َ
يْرِ وَجْهٍ عَنْ أ

َ
دْ رُوِيَ مِنْ غ

َ
 حَسَنٌ صَحِيحٌ وَق

ٌ
 سَعِيدٍ حَدِيث

يْرِهِمْ
َ
مَ وَغ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل َّ

ى الل
َّ
بِيِّ صَل صْحَابِ النَّ

َ
مِ مِنْ أ

ْ
عِل

ْ
هْلِ ال

َ
وْمٌ مِنْ أ

َ
 ق

َ
عَزْل

ْ
ال

Sunan At-Tirmidzi:
َ

ال
َ
ق يْضِ 

َ
ف

ْ
ال بِي 

َ
أ عَنْ  شُعْبَةُ  نَا 

َ
ث حَدَّ  

َ
ال

َ
ق دٍ  حَمَّ

ُ
م عَنْ  ارٍ  بَشَّ بْنُ  دُ  حَمَّ

ُ
م خْبَرَنَا 

َ
 أ

َ
 رَسُول

َ
ل

َ
ا سَأ

ً
 رَجُل

َّ
ن

َ
رَقِيِّ أ بِي سَعِيدٍ الزُّ

َ
رَقِيَّ عَنْ أ ةَ الزُّ ِ بْنَ مُرَّ

َّ
 سَمِعْتُ عَبْدَ الل

ْ
ن

َ
رَهُ أ

ْ
ك

َ
نَا أ

َ
ي تُرْضِعُ وَأ تِ

َ
 امْرَأ

َّ
 إِن

َ
ال

َ
ق

َ
عَزْلِ ف

ْ
مَ عَنْ ال

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل َّ

ى الل
َّ
ِ صَل

َّ
 الل

ُ
ون

ُ
حِمِ سَيَك رَ فِي الرَّ دِّ

ُ
دْ ق

َ
 مَا ق

َّ
مَ إِن

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل َّ

ى الل
َّ
 النَّبِيُّ صَل

َ
ال

َ
ق

َ
 ف

َ
مِل حْ

َ
ت

Sunan An-Nasa’i:

يحٍ عَنْ جِ
َ

بِي ن
َ
 عَنْ ابْنِ أ

ُ
يَان

ْ
نَا سُف

َ
ث يُّ حَدَّ انِ

َ
ق

َ
ال  الطَّ

َ
نَا إِسْحَقُ بْنُ إِسْمَعِيل

َ
ث  حَدَّ

مَ
َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل َّ

ى الل
َّ
بِيِّ صَل بِي سَعِيدٍ ذكُِرَ ذَلِكَ عِنْدَ النَّ

َ
زَعَةَ عَنْ أ

َ
جَاهِدٍ عَنْ ق

ُ
 م
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يْسَتْ
َ
إِنَّهُ ل

َ
مْ ف

ُ
حَدُك

َ
 أ

ْ
عَل

ْ
ا يَف

َ
ل

َ
 ف

ْ
ل

ُ
مْ يَق

َ
مْ وَل

ُ
حَدُك

َ
 أ

ُ
عَل

ْ
لِمَ يَف

َ
 ف

َ
ال

َ
 ق

َ
عَزْل

ْ
 يَعْنِي ال

ى زِيَادٍ
َ
زَعَةُ مَوْل

َ
بُو دَاوُد ق

َ
 أ

َ
ال

َ
هَا ق

ُ
ُ خَالِق َّ

ا الل
َّ
ةٍ إِل

َ
وق

ُ
ل خْ

َ
سٍ م

ْ
مِنْ نَف

Sunan Abu Daud:

نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ
َ
ث يُّ حَدَّ عُثْمَانِ

ْ
 ال

َ
دُ بْنُ عُثْمَان حَمَّ

ُ
 م

َ
بُو مَرْوَان

َ
نَا أ

َ
ث  حَدَّ

َ
ل

َ
 سَأ

َ
ال

َ
دْرِيِّ ق خُ

ْ
بِي سَعِيدٍ ال

َ
ِ عَنْ أ

َّ
ِ بْنُ عَبْدِ الل

َّ
نِي عُبَيْدُ الل

َ
ث  ابْنِ شِهَابٍ حَدَّ

مْ
ُ
يْك

َ
ا عَل

َ
 ل

َ
ون

ُ
عَل

ْ
وَ تَف

َ
 أ

َ
ال

َ
ق

َ
عَزْلِ ف

ْ
مَ عَنْ ال

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل َّ

ى الل
َّ
ِ صَل

َّ
 الل

َ
 رَسُول

ٌ
 رَجُل

ائِنَةٌ
َ
ا هِيَ ك

َّ
 إِل

َ
ون

ُ
 تَك

ْ
ن

َ
هَا أ

َ
ُ ل َّ
ضَى الل

َ
سَمَةٍ ق

َ
يْسَ مِنْ ن

َ
إِنَّهُ ل

َ
وا ف

ُ
عَل

ْ
ا تَف

َ
 ل

ْ
ن

َ
أ

Sunan Ibnu Majah:

هْرِيِّ رِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنِ الزُّ
َ
هِيعَةَ عَنْ جَعْف

َ
نَا ابْنُ ل

َ
ث نَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى حَدَّ

َ
ث  حَدَّ

َّ
ن

َ
ُ عَنْهُ أ َّ

ابِ رَضِيَ الل طَّ خَ
ْ
بِيهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ ال

َ
بِي هُرَيْرَةَ عَنْ أ

َ
رِ بْنِ أ حرََّ

ُ
 عَنْ م

ا بِإِذْنِهَا
َّ
ةِ إِل حرَُّ

ْ
عَزْلِ عَنْ ال

ْ
مَ نَهَى عَنْ ال

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل َّ

ى الل
َّ
النَّبِيَّ صَل

Penjelasan Hadis

Dari hadis-hadis yang telah dikemukakan, kita dapat melihat bahwa 
secara umum sebenarnya dalam ‘azl tidak ada larangan yang sangat 
di dalamnya. Sebab, telah banyak ditafsirkan bahwa kalimat-kalimat 
seperti:

وا.. 
ُ
عَل

ْ
ا تَف

َ
 ل

ْ
ن

َ
مْ أ

ُ
يْك

َ
ا عَل

َ
 .. ل

Mengindikasikan akan “kebolehan” melakukannya. Hal tersebut 
disebabkan para sahabat yang senang melakukan ‘azl pada saat itu, 
mereka beralasan karena takut akan habl. Maksudnya, jika ada anak yang 
lahir berjenis kelamin perempuan, maka ditakutkan ia akan menjadi 
ummul walad, yakni seorang ibu yang memang akan banyak melahirkan 
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anak (deres). Mereka berusaha untuk mencegah hal tersebut karena 
perempuan-perempuan yang mereka ‘azl itu bukan hanya istri-istri 
mereka saja, melainkan para tawanan-tawanan perang yang mereka 
dapatkan dan ghanimah.

Kemudian, ketika para sahabat bertanya kepada Rasul Saw. 
mengenai perbuatan tersebut, Rasul Saw. tidak melarangnya dengan 
keras. Sebab, Rasul Saw. selaku psikolog mengetahui keadaan para 
sahabat pada waktu itu. Mereka sudah lama membujang dan ketika 
mereka mendapatkan ghanimah berupa perempuan, syahwat mereka pun 
menjadi tak terkendali. Oleh sebab itu, Rasul Saw. hanya memberikan 
isyarat saja yang menunjukkan bahwa beliau tidak menyukai perbuatan 
tersebut. Beliau hanya memberikan isyarat dengan menggunakan 
sindiran. Beliau menjelaskan bahwa baik perbuatan tersebut dilakukan 
atau tidak, hal tersebut tidak akan mengubah keputusan Allah Swt. jika 
ia berkehendak untuk memberikan nyawa kepada tempatnya. Nyawa 
itu akan tetap hidup. Sekalipun wasilahnya (air mani) dipercikkan ke 
bebatuan, niscaya jika Allah Swt. menghendaki, anak tersebut akan 
tercipta/keluar dari bebatuan tersebut.

Dalam hal ini, penulis belum menemukan hadis yang ‘tampak’ 
bertentangan mengenai esensi ‘azl, supaya dapat masuk dalam materi 
hadis ini. Akan tetapi, penulis hanya menemukan mengenai sikap 
suatu kaum yang terlihat seperti bertentangan. Hadis tersebut penulis 
temukan pada koleksi hadis yang ada di kitab at-Tirmidzi. Potongan 
hadis-hadis tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

مَ
َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل َّ

ى الل
َّ
بِيِّ صَل صْحَابِ النَّ

َ
مِ مِنْ أ

ْ
عِل

ْ
هْلِ ال

َ
وْمٌ مِنْ أ

َ
صَ ق دْ رَخَّ

َ
 وَق

عَزْلِ
ْ
يْرِهِمْ فِي ال

َ
وَغ

يْهِ
َ
ُ عَل َّ

ى الل
َّ
بِيِّ صَل صْحَابِ النَّ

َ
مِ مِنْ أ

ْ
عِل

ْ
هْلِ ال

َ
وْمٌ مِنْ أ

َ
 ق

َ
عَزْل

ْ
رِهَ ال

َ
دْ ك

َ
 وَق

يْرِهِمْ
َ
مَ وَغ

َّ
وَسَل

a)

b)

Dari sini terlihat bahwa antara kedua hadis tersebut tampak 
bertentangan. Di satu sisi disebutkan bahwa satu kaum dari ahli ilmu 
dari golongan para sahabat memberi keringanan dalam melakukan ‘azl. 
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Akan tetapi, di sisi lain mereka malah tidak menyukainya sama sekali. 
Kemudian, sebagai aplikasi dari pelajaran yang telah kita dapatkan, kita 
akan mencoba untuk menyelesaikannya.

Dalam ilmu Mukhtalif Hadis, ketika ada dua hadis yang tampak 
bertentangan, kita dapat menggunakan beberapa metode untuk 
menyelesaikannya. Salah satunya adalah dengan metode al-Jam’u. Di 
sini kita akan mencoba menyelesaikannya dengan cara metode tersebut. 
Jika kita lihat pada kedua hadis tersebut, di sana disebutkan kata-kata 
berikut:

مِ 
ْ
عِل

ْ
هْلِ ال

َ
وْمٌ مِنْ أ

َ
 ق

Kalimat tersebut mengindikasikan bahwa hanya golongan tertentu 
yang termasuk ke dalam kedua hadis tersebut. Artinya, golongan dari 
kedua hadis tersebut dapat saja berbeda. Implikasinya, ada yang memang 
memberi keringanan dan ada juga yang tidak menyukai sama sekali. 
Kemudian, jika lihat pada hadis yang pertama, di sana ada penambahan 
dari Malik bin Anas bahwa yang memang berhak untuk dimintai izin 
untuk melakukan adalah perempuan yang merdeka, sedangkan yang 
budak (amat) tidak ada hak baginya karena dirinya saja sudah menjadi 
hak tuannya. Di sini dapat dikatakan bahwa golongan dari ahli ilmu 
yang memberikan keringanan adalah jika ‘azl itu dilakukan kepada 
amat, dan golongan kedua, yang tidak menyukai sama sekali tanpa ada 
pemilahan, maksudnya adalah jika ‘azl itu dilakukan kepada perempuan 
yang merdeka (termasuk istri-istri) mereka. Dengan demikian, 
pengaplikasian al-Jam’u pun sebenarnya dapat dilakukan.



[Halaman ini sengaja dikosongkan]
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4

ILMU TAHAMMUL WAL ADA’ AL-
HADIS

A. Pendahuluan
Ketika kita menerima suatu hadis, biasanya hanya cukup menyebutkan 
hadis tersebut ada pada kitabnya saja ketika hadis itu kita peroleh. Kita 
memang tak terlalu membedakan antara menceritakan, mengabarkan, 
mengatakan kepada kami, kami mendengar saya mendengar, dan lain 
sebagainya. Hal ini tentu berbeda dengan apa yang telah dilakukan 
para ulama dahulu dalam menerima sebuah informasi hadis. Ternyata 
ada shighat atau kata-kata khusus yang dipakai oleh para ulama, yang 
dari sanalah kemudian dapat dilacak informasi bagaimana seseorang 
itu mendapatkan informasi dari orang-orang sebelumnya. Oleh karena 
itu, dalam ilmu Mushthalah al-Hadis, para ulama telah mengidentifikasi 
shighat atau kata-kata khusus yang biasa digunakan dalam penyampaian 
sebuah informasi hadis.

Para ulama secara sekilas menyebutkan delapan cara dengan 
masing-masing shighat atau kata-kata khusus yang digunakan para ahli 
hadis dalam menyampaikan kembali sebuah hadis; seperti: as-sama’ min 
lafdz as-syaikh, al-qira’ah ‘ala as-syaikh, al-ijazah, al-munawalah, al-kitabah, 
al-i’lam, al-washi- yah, al-wijadah.
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B. Pengertian Tahammul Wal Ada’ Al-Hadis
Menurut bahasa “tahammul” merupakan masdar dari fi’il madhi “tahmmala” 

( - -  ) yang secara etimologi berarti menanggung,

membawa, atau menerima. Berarti tahammul al-hadis secara etimologi 
adalah menerima hadis atau menanggung hadis. Sedangkan tahammul 
al-hadis secara terminologi oleh para ulama ahli hadis, sebagaimana 
diungkapkan oleh Mahmud Tahhan sebagai berikut.62

التحمل: معناه تلقى الحديث واخذه عن الشيوخ
Tahammul artinya menerima hadis dan mengambilnya dari para syekh atau guru.

Dalam pengertian yang lain, tahammul adalah menerima dan 
mendengar suatu periwayatan hadis dari seorang guru dengan 
menggunakan beberapa metode tertentu.63 Sedangkan pengertian 
“ada” menurut bahasa, al-ada’ ( الأداء ) adalah masdar dari kata

دَاءً 
َ
دِى- أ

ْ
دَى- يَأ

َ
:yaitu أ

إيصال الشيئ إلى المرسل إليه
Menyampaikan sesuatu pada orang yang dikirim kepadanya.

أدى- تأدية الشيئ: أوصله
Menyampaikannya.

Berarti ada’ al-hadis secara etimologi adalah menyampaikan hadis. 
Sedangkan ada’ al-hadis menurut istilah adalah:

الأداء: رواية الحديث وإعطاؤه الطلاب
Meriwayatkan hadis dan memberikannya pada para murid.64 

62Lihat Mahmud Tahhan, Taisir Mushthalah al-Hadis, hlm. 156.
63Lihat Mudasir, Ilmu Hadis, hlm. 181.
64Lihat Mudasir, Ilmu Hadis, hlm. 181.
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Atau dalam pengertian lain adalah kegiatan menyampaikan hadis 
dengan cara-cara tertentu.65 Dari penjelasan tersebut di atas, maka 
dapat dipahami bahwa pengertian tahammul wal ada’ al-hadis adalah 
meriwayatkan dan menyampaikan hadis dari seorang guru atau syeikh 
kepada murid, atau proses mereportasekan hadis setelah seorang murid 
menerimanya dari seorang guru.

C. Syarat-syarat Tahammul Wal Ada’ Al-Hadis
Karena tidak semua orang yang mampu menyampaikan hadis kepada 
orang lain, maka dalam hal ini mayoritas ulama hadis, ushul, dan fikih 
memiliki kesamaan pandangan dalam memberikan syarat dan kriteria 
bagi periwayat dan penerima hadis yang antara lain:

1. Syarat Periwayat Hadis

a. Islam. Periwayatan hadis harus disampaikan oleh seorang yang 
beragama Islam. Sedangkan hadis yang disampaikan oleh orang 
yang kafir dianggap tidak sah. Maksudnya adalah terhadap orang-
orang fasiq yang membawa kabar saja, diserukan meneliti dengan 
hati-hati, maka sudah tentu berita (hadis) yang dibawa oleh orang 
kafir harus ditolak.

b. Baligh. Maksudnya adalah adanya akal sehat yang disertai usia 
yang memungkinkan ia bermimpi, atau orang tersebut mampu 
menangkap pembicaraan dan memahami hukum-hukum syariat.

c. Adil. Maksudnya adalah sifat yang tertancap dalam jiwanya yang 
mendorongnya untuk berbuat takwa dan memelihara harga diri, 
sehingga menjauhi dosa-dosa, baik dosa besar maupun dosa kecil.

d. Dabith. Maksudnya adalah kemampuan seorang perawi dalam 
memahami dan menghafal (menjaga) hadis dari gurunya, sehingga 
dia mampu menyampaikan hafalan hadis tersebut kapan saja sesuai 
dengan apa yang dia dengar dari gurunya. Dabith dapat juga berupa 
dabith shadri (berdasarkan hafalan) dan dabith kitabi (berdasarkan 
buku catatan).

65Lihat Mudasir, Ilmu Hadis, hlm. 181. 
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e. Tsiqah. Maksudnya adalah hadis yang diriwayatkan tidak berlawanan 
dengan hadis yang lebih kuat atau dengan Al-Qur’an.66

2. Syarat Penerima Hadis

a. Tamyiz yaitu bisa membedakan mana yang baik dan mana yang 
buruk.

b. Sehat akal pikirannya.

c. Secara fisik dan mental orang tersebut harus mampu memahami 
dengan baik hadis yang diterimanya.67

D. Bentuk Shighat Tahammul Wal Ada’ al-Hadis

1. Al-Sima’i (Mendengar Lafaz dari Syeikh)

Dalam bahasa Arab disebut dengan sama’ lafdzi as-syaikh yaitu 
murid mendengar sendiri dari perkataan gurunya, baik dengan cara 
mengimlakkan maupun bukan, baik dari hafalannya maupun membaca 
tulisannya. Gambarannya adalah seorang guru membaca dan muridnya 
mendengarkan, baik guru membaca dari hafalannya atau tulisannya, 
dan baik muridnya mendengar atau menulis apa yang didengarnya, atau 
mendengar saja dan tidak menulis.68 Ketika menyampaikan hadis atau 
riwayat yang ia dengar (terima) itu, si perawi tersebut menggunakan 
bentuk shighat sebagai berikut:

نا سَمِعْتُ, سمعنا
َ
نْبَأ

َ
خْبَرَنَا, أ

َ
نَا ،أ

َ
ث  حَدَّ

Metode tahammul ini merupakan tingkat pertama dalam urutan 
tahammul hadis. Inilah pendapat jumhur ulama.69

66Lihat Mohammad Gufron, Ulumul Hadis Praktis dan Mudah, hlm. 45-46. 
67Lihat M.Alfatih Suryadilaga, Ulumul Hadis, Cet. I, (Yogyakarta: Teras, 2010), 

hlm. 109-110. 
68Lihat Qadhi Iyadh Abu al-Fadhl Iyadh bin Amrun bin Musa bin Iyadh as-

Sibti al-Yahshabi, al-Ilma’ ila Ma’rifati Ushul ar-Riwayah wa Taqyidu as-Sama’, (Kairo: 
Dar at-Turats, 1970 M), hlm. 68.

69Lihat Qadhi Iyadh, al-Ilma’ ila Ma’rifati Ushul ar-Riwayah wa Taqyidu as-Sama’, 
hlm. 69, Abdurrahman bin Abu Bakar as-Suyuthi (w. 911 H), Tadribu ar-Rawi fi 
Syarhi Taqribi an-Nawawi, Juz 2, hlm. 8.
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Sedangkan shighat yang digunakan dalam menyampaikan sebuah 
hadis yang didapatkan dengan metode ini adalah ketika sebelum adanya 
pengkhususan bentuk shighat dari masing-masing metode tahammul, 
lafaz yang digunakan adalah:

حدثني، أخبرني، أنبأني، سمعت فلانا يقول، قال لي فلان، ذكر لي فلان
Setelah terjadi pengkhususan istilah shighat tahammul, maka 

biasanya:

a. As-Sama’: biasanya menggunakan (  ) dan (  ).

b. Al-Qira’ah: biasanya menggunakan (  ).

c. Al-Ijazah: biasanya menggunakan (  ).

d. Sama’ al-Mudzakarah: berbeda dengan sama’ at-tahdits. Jika sama’ at-
tahdits maka antara seorang guru dan murid sudah mempersiapkan 
diri sebelumnya. Sedangkan dalam bentuk sama’ al-mudzakarah tidak

 adanya persiapan sebelumnya. Biasanya menggunakan (  )

 atau (  ).70 Dan biasanya untuk meringkas bentuk tulisan, 

 maka para ulama hanya menuliskan (  ) untuk (  ), dan

 (  ) untuk (  ).71

2. Al-Qira’ah (Membaca dari Syeikh)

Atau dalam bahasa Arab disebut dengan al-Qira’ah ‘ala as-Syeikh/’ardhun 

atau membacakan suatu teks di depan guru (  ). Seorang 

murid membaca hadis dan guru mendengarkannya. Baik seorang 
murid itu membacanya sendiri atau orang lain yang membaca dan dia 
mendengarkan, baik membacanya dari tulisan ataupun dari hafalan. 
Begitu juga guru tersebut mengikuti bacaan murid dari hafalannya atau 
dia memegang sebuah kitab atau orang lain yang tsiqah.72 

70Lihat Mahmud Tahhan, Taisir Musthalahul Hadis, hlm. 159.
71Lihat Mahmud Tahhan, Taisir Musthalahul Hadis, hlm. 159.
72Lihat As-Suyuthi, Tadribu ar-Rawi fi Syarhi Taqribi an-Nawawi, Juz 2, hlm. 12.
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Meriwayatkan hadis dengan metode ini adalah sahih dan bisa 
diterima. Para ulama berbeda pendapat tentang tingkatan metode ini, 
dalam hal ini ada tiga pendapat:

a) Sama dengan as-sama’ (metode pertama). Ini pendapat Imam Malik, 
al-Bukhari, Yahya bin Said al-Qahthan, Ibnu Uyainah, az-Zuhri, 
kebanyakan ulama’ Hijaz dan Kufah.73

b) Di bawah as-sama’. Ini adalah pendapat jumhur ulama Khurasan, 
as-Syafi’i, Muslim bin Hajjaj, Yahya bin Yahya at-Tamimi. Ini adalah 
pendapat yang sahih.74

c) Lebih tinggi daripada as-sama’. Ini adalah pendapat Imam Abu 
Hanifah, dan salah satu pendapat Malik.

Imam Malik memberikan alasan bahwa, jika saja seorang guru 
salah atau lupa dalam menyampaikan suatu hadis, maka murid tidak 
bisa membetulkannya. Ada kalanya memang murid tersebut belum 
mengetahui hadisnya, atau karena keagungan gurunya, jadi murid 
enggan untuk melakukan koreksi. Berbeda halnya jika murid yang 
membacakan hadis di depan gurunya, maka gurunya akan bisa tahu 
jika muridnya lupa atau salah dalam membaca hadis.75 Bentuk shighat 
ada’nya adalah sebagai berikut:

a) Yang lebih hati-hati: (  ) atau ( 

 ).

b) Boleh saja dengan shighat: (  ).

c) Adapun yang banyak dipakai ulama hadis adalah: (  ).

Para ulama tidak membolehkan mengganti bentuk shighat (  )

dengan (  ) atau sebaliknya dalam kitab-kitab yang sudah ditulis.76 

Metode ‘ardh ini merupakan praktik yang paling umum telah ada sejak 
awal abad kedua. Dalam praktik ini, salinan-salinan diberikan oleh 
guru sendiri kepada muridnya, karena banyak dari mereka memiliki 

73Lihat Al-Qadhi Iyadh, al-Ilma’ ila Ma’rifati Ushul ar-Riwayah wa Taqyidu as-
Sama’, hlm. 71.

74lihat Mahmud Thahhan, Taisir Musthalahul Hadis, hlm. 180.
75Lihat Al-Qadhi Iyadh, al-Ilma’ ila Ma’rifati Ushul ar-Riwayah wa Taqyidu as-

Sama’, hlm. 74.
76Lihat As-Suyuthi, Tadribu ar-Rawi fi Syarhi Taqribi an-Nawawi, Juz 2, hlm. 22.
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juru tulis (katib atau warraq) sendiri, atau merupakan milik murid yang 
menyalinnya lebih dahulu dari kitab asli.

3. Al-Ijazah (Pemberian Ijazah)

Kata al-ijazah secara terminologi adalah memberikan izin, baik dalam 
tulisan maupun hanya lafaz saja kepada seseorang untuk menyampaikan 
hadis atau kitab berdasarkan otoritas ulama yang memberikan izin. 
Ijazah ini bisa dengan musyafahah antara guru dan murid, atau pemberian 
izin dari guru dalam bentuk tulisan, baik murid ada atau tidak ada di 
depan guru.77 Bentuknya adalah seorang guru berkata kepada muridnya, 

جَزْتُ لك أن تروي عني صحيح البخاري)
َ
)أ

Saya memberi izin untukmu untuk meriwayatkan dariku kitab Shahih Bukhari.

Ada beberapa macam ijazah, tetapi ijazah yang diterima riwayatnya 
dan dipakai oleh kebanyakan para ulama’ adalah jika ijazah itu dari 
seorang guru kepada murid yang tertentu atas sesuatu yang tertentu 
pula. Misalnya: Saya mengijazahkan kepadamu kitab Shahih Bukhari. 
Menurut Imam Malik dan beberapa ulama’, ijazah seperti ini derajatnya 
sama dengan as-sama’.78 

Disebutkan dalam kitab al-Ilma’79 oleh al-Qadhi Iyadh (w. 544 
H), sebuah riwayat yang sampai kepada Imam Malik bin Anas sebagai 
berikut:

الطيورى الحسين  أبو  حدثنى  قال  مكاتبة  الأصبهاني  طاهر  أبو   أخبرنا 

أبو أخبرنا  ابن خلاد  أخبرنا  ابن خربان  أخبرنا  الفالى  الحسن  أبو   أخبرنا 

 جعفر أحمد بن إسحاق بن بهلول أخبرنا إسماعيل بن إسحاق سمعت

77Lihat M.M. Azami, Memahami Ilmu Hadis, (Jakarta: Penerbit Lentera, 2003), 
hlm. 53.

78Lihat Al-Qadhi Iyadh, al-Ilma’ ila Ma’rifati Ushul ar-Riwayah wa Taqyidu as-
Sama’, hlm. 88.

79Lihat Al-Qadhi Iyadh, al-Ilma’ ila Ma’rifati Ushul ar-Riwayah wa Taqyidu as-
Sama’, hlm. 79.
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 إسماعيل بن أبى أويس يقول سألت مالكا عن أصح السماع فقال قراءتك

 على العالم أو قال المحدث ثم قراءة المحدث عليك ثم أن يدفع إليك

.كتابه فيقول أرو عنى هذا
Adapun ijazah yang lain, misalnya ijazah kepada orang yang tak 

tertentu, atau atas sesuatu yang tidak tertentu pula, misalnya: Seorang 
guru berkata, Aku mengijazahkan hafalanku, aku mengijazahkan kepada semua 
orang yang hidup di zamanku, maka para ulama tidak mengambil riwayat 
dari hal tersebut. Meskipun ada pula yang membolehkan mengambil 
riwayat dari ijazah seperti itu, tetapi pendapat ini dianggap sebagai 
pendapat yang lemah. Adapun bentuk shighat ada’nya adalah sebagai 
berikut:

a) Yang lebih baik adalah menggunakan lafaz: (  ).

b) Boleh juga menggunakan lafaz: (  ) dan ( ).

c) Para ulama hadis banyak yang memakai lafaz: (  ).

d) Didapatkan juga dengan ijazah, seperti perawi berkata sebagai 
berikut:

هَنى80
َ
ان( شَاف

َ
ل

ُ
يْ ف  إِجَازَةً(،)فِيْمَااِجَازَنِ

ٌ
ان

َ
ل

ُ
خْبَرَنَاف

َ
 )أ

4. Al-Munawalah (Menyerahkan Sesuatu)

Al-munawalah di sini maksudnya adalah menyerahkan sesuatu kepada 
seseorang bahan tertulis untuk diriwayatkan. Adapun bentuk al-
munawalah terbagi menjadi dua macam yaitu:

a) Al-Munawalah disertai dengan ijazah. Inilah bentuk ijazah tertinggi, 
di mana seorang guru memberikan kitab kepada muridnya disertai 
izin untuk meriwayatkannya. Sebagaimana guru berkata kepada 
muridnya, kitab ini saya meriwayatkannya dari guru saya, maka sekarang 

80Lihat Manna’ al-Qatthan, Pengantar Studi Ilmu Hadis, Cet. I, (Jakarta: Pustaka 
Al-Kautsar, 2005), hlm. 182, 183. 
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riawayatkanlah dari saya. Setelah itu, kitab tersebut menjadi milik 
murid atau guru hanya meminjamkan saja kitabnya untuk disalin.81

b) Al-munawalah tidak disertai dengan ijazah. Bentuknya adalah 
seorang guru memberikan kitab kepada muridnya. Hukum 
meriwayatkan hadis dengan al-munawalah yang tidak disertai ijazah 
ini adalah tidak dapat diterima, menurut pendapat yang kuat. 
Sedangkan al-munawalah yang disertai ijazah adalah diterima, dia 
berada di bawah as-sama’ dan al-qira’ah ala as-syeikh.

Adapun bentuk shighat ada’nya adalah sebagai berikut:

a) Lebih baik menggunakan lafaz: (  ), jika munawalah disertai 

 dengan ijazah, maka dengan lafaz (  ).

b) Boleh juga dengan lafaz: (  ), (  ).82

5. Al-Kitabah (Tulisan)

Yaitu seorang guru menulis sendiri atau dia menyuruh orang lain yang 
menulis riwayatnya kepada orang yang hadir di tempatnya atau yang 
tidak hadir di situ. Bentuk al-kitabah ini ada dua macam yaitu:

a) Al-Kitabah yang disertai dengan ijazah, seperti perkataan guru yaitu” 
Aku ijazahkan kepadamu apa yang aku tulis untukmu”, atau yang semisal 
dengannya. Dan riwayat dengan cara seperti ini adalah sahih karena 
kedudukannya sama kuat dengan munawalah yang disertai ijazah.

b) Al-Kitabah yang tidak disertai dengan ijazah, seperti guru menulis 
sebagian hadis untuk muridnya dan dikirimkan tulisan itu 
kepadanya, tapi tidak diperbolehkan untuk meriwayatkannya. Di 
sini terdapat perselisihan hukum meriwayatkannya. Sebagian tidak 
memperbolehkan, dan sebagian yang lain memperbolehkannya jika 
diketahui bahwa tulisan tersebut adalah karya syeikh itu sendiri.

Adapun bentuk shighat ada’nya yang biasa dipakai dalam

metode ini adalah,  (fulan menuliskan untukku) atau

81Lihat Mahmud Thahhan, Taisir Musthalahul Hadis, hlm. 162.
82Lihat A.Qodir Hassan, Ilmu Mushthalah Hadis, (Bandung: Diponegoro, 2007), 

hlm. 365. 
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 (fulan menceritakan kepadaku atau mengabariku 

suatu tulisan).83

6. Al-I’lam (Memberi Tahu)

Yaitu seorang guru memberitahukan seorang muridnya bahwa hadis ini 
atau kitab ini adalah riwayatnya dari si fulan, dengan tidak disertakan 
izin untuk meriwayatkan dari padanya. Ketika menyampaikan riwayat 
dari metode al-i’lam, si perawi berkata sebagai berikut:

 ) 
ٌ

ان
َ

ل
ُ
منِىْ ف

َ
عْل

َ
مَنِى شَيْخِى ( ) ا

َ
عْل

َ
) فِيْمَاأ

7. Al-Wahsiyyah (Mewasiatkan)

Yaitu seorang guru mewasiatkan di saat mendekati ajalnya atau dalam 
suatu perjalanan, sebuah kitab yang ia wasiatkan kepada sang perawi. 
Riwayat yang seorang diterima dengan jalan wasiat ini boleh dipakai 
menurut sebagian ulama, namun yang benar adalah tidak boleh dipakai. 
Ketika menyampaikan riwayat dengan wasiat ini, si perawi berkata 
sebagai berikut: 

 بِكِتَاب (84
ٌ

ان
َ

ل
ُ
ىَّ ف

َ
وْصَى اِل

َ
وَصِيَةِ ( ) ا

ْ
ن بِال

ٌ
ا

َ
ل

ُ
ى ف خْبَرَنِ

َ
) أ

8. Al-Wijadah (Mendapatkan)

Yaitu seorang perawi mendapat hadis atau kitab dengan tulisan 
seorang guru dan ia mengenal guru tersebut, sedangkan hadis-hadisnya 
tidak pernah didengarkan ataupun ditulis oleh si perawi. Dalam 
menyampaikan hadis atau kitab yang didapatkan dengan metode wijadah 
ini, si perawi berkata sebagai berikut:

ان (85
َ

ل
ُ
طِّ ف ان ( ) وَجَدْتٌ بِخَ

َ
ل

ُ
) وَجَدْتُ فِى كِتَابِ ف

83Lihat Mahmud Thahhan, Taisir Musthalahul Hadis, hlm. 162.
84Lihat Mahmud Thahhan, Taisir Musthalahul Hadis, hlm. 165.
85Lihat Manna’ al-Qatthan, Pengantar Studi Ilmu Hadis, hlm. 184.
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Dari uraian yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa 
dalam menerima dan menyampaikan atau meriwayatkan hadis ada 
8 (delapan) metode yang digunakan yaitu: as-sama’ (mendengarkan 
lafaz guru), al-qiro’ah (membacakan dari guru), al-ijazah, al-munawalah 
(menyerahkan), al-kitabah (menuliskan), al-i’lam (memberi tahu), al-
wahsiyah (mewasiatkan), al-wijadah (mendapatkan).



[Halaman ini sengaja dikosongkan]
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5

ILMU ‘ILAL AL-HADIS

A. Pendahuluan
Eksistensi hadis tidak bisa dipisahkan dengan Al-Qur'an. Hal itu karena 
Al-Qur'an dengan kemujmalannya (global) tidak merespons secara 
rinci segala persoalan kemanusiaan yang terus bergerak dinamis tanpa 
dukungan hadis yang berfungsi sebagai bayan kamil yang komprehensif, 
universal, dan aplikatif. Hadis wajib ada di sisi Al-Qur'an, bahkan boleh 
dikatakan tidak ada Al-Qur'an tanpa hadis. Karena itu, secara fungsional 
keduanya mempunyai hubungan interelasi kuat yang saling melengkapi 
dalam membangun aturan hidup sebagai acuan bagi mukallaf.

Hanya saja hadis tidaklah sekuat Al-Qur'an. Perjalanan penukilan 
hadis yang melalui proses panjang dari generasi ke generasi, tersebar di 
berbagai sudut negeri, serta diberitakan oleh periwayat dalam jumlah 
yang tidak sedikit, dan dengan yang berbeda, membuat hadis tidak bisa 
terhindar dari keterputusan sanad, dan/atau kecacatan periwayat. Oleh 
karena itu, dalam kaidah kesahihan hadis, salah satu syarat penting yang 
sering dipergunakan dalam menentukan validitas hadis adalah ‘adam 
al-‘illat atau ghair al-mu’allal (tidak cacat). 
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B. Pengertian Ilmu ‘Ilal al-Hadis
Secara etimologi i’lal diartikan dengan penyakit  (  ) yang berasal

dari kata ‘alla-ya’illa-i’talan (  –  –  ) yang artinya penyakit

yang disebabkan karena cacat dan diqiyaskan dengan kata ma’alun-

mu’allalun (  ). Namun, sebagian ulama hadis dan sebagian 

ahli bahasa kata ma’lul (  ) jarang menggunakan kata ini.86 

Sementara itu menurut pendapat ulama lain bahwa kata ’ilal 

merupakan ism maf’ul (  )  dari mu’al atau yang dicacatkan. Adapun

nama lain dari mu’al (  ) adalah ma’alun dan mu’alalun (  ). Kata 

mu’alalun (  ) banyak dipakai oleh para ulama hadis, sedangkan

ma’lulun (  ) jarang dipakai, disebabkan penggunaan bahasa yang

dinilai dha’if atau lemah secara bahasa.87 Pendapat lain mengatakan ’ilal 
hadis secara etimologi artinya penyakit, sebab alasan atau halangan. 
Dengan demikian, tidak ’ilal-nya hadis tersebut tidak berpenyakit, tidak 
ada sebab yang melemahkannya dan mengahalanginya. 

Sedangkan menurut terminologi, ’ilal adalah suatu sebab yang tidak 
tampak atau samar yang dapat mencacatkan akan kesahihan suatu hadis. 
Sehingga dengan demikian, jika dikatakan hadis tersebut tidak ber-’ilal, 
berarti hadis tersebut tidak memiliki cacat, adapun yang dimaksud 
samar-samar, karena jika dilihat dari segi lahirnya, hadis tersebut terlihat 
sebagai sahih. ’Ilal hadis mengakibatkan kualitas hadis menjadi lemah, 
tidak sahih.88 Hadis ’ilal menurut terminologi hadis ialah sebab yang 
tersembunyi yang merusak kualitas hadis. Keberadaan hadis ’ilal yang 
pada lahirnya terlihat berkualitas sahih menjadi tidak sahih.89 

Sedangkan yang dimaksud dengan ilmu ‘Ilal al-Hadis adalah sebagai 
berikut:

86Lihat Ramli Abdul Wahid, Studi Ilmu Hadis, (Bandung: Cita Pustaka, 2005), 
hlm. 128.

87Lihat M. Hasbi Ash-Shiddieqy, Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis, (Jakarta: 
Bulan Bintang, 1954), hlm. 160-161.

88Lihat ‘Ajjaj al-Khatib, Ushul al-Hadis, (Beirut: Dar al-Fikr,1981), hlm. 291.
89Lihat Syarif Mahmud al-Qudhah, al-Manhaj Hajul Hadis fil Ulum al-Hadis, 

(Kuala Lumpur: Dar Tajadid, 2003), hlm. 143.
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 هو العلم الذي يبحث عن الأسباب الخفية الغامضة من جهة قدحها في

 الحديث كوصل منقطع و رفع موقوف و إدخال حديث في حديث أو إلزاق

سند بمتن أو غير ذلك
Ilmu yang membahas (menerangkan) sebab-sebab tersembunyi dan tidak nyata, 
yang dapat mencacatkan suatu hadis, seperti menyambung yang munqati’, 
memarfu’-kan yang mauquf, memasukkan suatu hadis ke dalam hadis yang lain, 
menempatkan sanad pada matan yang bukan semestinya, dan lain sebagainya. 

Hal ini dapat diketahui dengan:

1. Menyendirinya seorang perawi.

2. Adanya perbedaan dengan perawi lain.

3. Mengetahui kuat lemahnya kapasitas perawi.

4. Mengumpulkan seluruh sanad-sanad hadis tersebut.90 

C. Macam-macam ‘Illat pada Hadis  
Para ulama membagi ‘illat hadis dengan beberapa bagian di antaranya:

1. ‘Illat pada Sanad yang Mencederai Sanad Juga Matan 

Contoh hadis dari Ibn Juraij dari Musa ibn ‘Uqbah dari Suhail ibn Shalih 
dari ayahnya dari Abu Hurairah secara marfu’.

بِيهِ
َ
أ بِي صَالِحٍ عَنْ 

َ
بْنِ أ بَةَ عَنْ سُهَيْلِ 

ْ
بْنُ عُق ي مُوسَى  خْبَرَنِ

َ
 ابْنُ جُرَيْجٍ أ

َ
ال

َ
 ق

فِي سَ 
َ
جَل مَنْ  مَ 

َّ
وَسَل يْهِ 

َ
عَل  ُ َّ

الل ى 
َّ
صَل  ِ

َّ
الل  

ُ
رَسُول  

َ
ال

َ
ق  

َ
ال

َ
ق هُرَيْرَةَ  بِي 

َ
أ  عَنْ 

َُّ جْلِسِهِ ذَلِكَ سُبْحَانكََ اللَّ
َ

ومَ مِنْ م
ُ
 يَق

ْ
ن

َ
 أ

َ
بْل

َ
 ق

َ
ال

َ
ق

َ
غَطُهُ ف

َ
رَ فِيهِ ل

ُ
ث
َ
ك

َ
جْلِسٍ ف

َ
 م

هُ مَا
َ
فِرَ ل

ُ
ا غ

َّ
يْكَ إِل

َ
تُوبُ إِل

َ
سْتَغْفِرُكَ وَأ

َ
نْتَ أ

َ
ا أ

َّ
هَ إِل

َ
ا إِل

َ
 ل

ْ
ن

َ
شْهَدُ أ

َ
مْدِكَ أ  وَبِحَ

جْلِسِهِ ذَلِك91َ
َ

 فِي م
َ

ان
َ
 ك

90Lihat An-Nawawi, Tadrib al-Rawi fi Syarh Taqrib al-Nawawi, hlm. 44.
91Lihat Nuruddin ITR, Manhaj Naqd Fi Ulum al-Hadis, (Beirut: Dar Fikri, 1997), 

hlm. 447.
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Telah berkata Ibn Juraij, (riwayat berasal) dari Suhail bin Abi Shalih dari 
ayahnya, dari Abu Hurairah, dari Nabi Saw., sabdanya: ”Barang siapa yang 
duduk-duduk di suatu masjid yang di dalamnya banyak terdapat kegaduhan, 
kemudian sebelum berdiri dia mengucapkan ”Subhanaka allahumma wa 
bihamdika la illa Anta astagfiruka wa atubu ilaika’ (Maha Suci Engkau ya 
Allah dan dengan puji-Mu, tidak ada tuhan kecuali Engkau, aku mohon ampun 
dan bertobat ke hadirat-Mu) maka dia diampuni dosanya selama dia berada 
dalam majelis itu.

Yang benar dalam hadis ini adalah riwayat Wahib ibn Khalid 
al-Bhahili dan Suhail bin Abi Shalih dari Aun ibn Abdillah dari Abu 
Hurairah secara tidak marfu’. Imam Bukhari menyatakan keunggulan 
hadis Wahib dan menjelaskan bahwa di dunia ini, tidak ia ketahui 
sanad dari Ibn Juraij demikian kecuali hadis ini. Selanjutnya ia berkata: 
”kami tidak menyatakan bahwa Musa bin Ismail mendengar hadis ini 
dari Suhail bin Abi Shalih".92 Penilaian Imam al-Hakim juga didasarkan 
pada hasil penelitian Imam Bukhari. Menurut Imam Bukhari, Musa bin 
Uqbah tidak pernah mendengar atau menerima hadis dari Suhail bin 
Abi Shalih. Periwayat yang menerima hadis dari Suhail ialah Musa bin 
Ismail. Karenanya, sanadnya mengandung cacat atau ’illat. Dalam hal 
ini terputusnya antara Musa bin ’Uqbah dengan Suhail bin Abi Shalih..93

2. ‘Illat pada Sanad dan Tidak Mencederai Matannya

Contoh hadis dari Ibn Juraij dari Imran ibn Abi Anas dari Malik ibn 
Aus ibn al Hasan dari Abu Dzar, ia berkata: Rasulullah Saw. bersabda:

بِى
َ
انِ عَنْ أ

َ
حَدَث

ْ
وْسِ بْنِ ال

َ
سٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أ

َ
ن
َ
بِى أ

َ
 بْنِ أ

َ
 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عِمْرَان

ِ -صلى الل عليه وسلم- :» فِى الإِبِلِ
َّ

 الل
ُ

 رَسُول
َ

ال
َ
 ق

َ
ال

َ
ُ عَنْهُ ق َّ

 ذَرٍّ رَضِىَ الل

تُهُ
َ
بَزِّ صَدَق

ْ
تُهَا وَفِى ال

َ
غَنَمِ صَدَق

ْ
تُهَا، وَفِى ال

َ
صَدَق

Imam at-Tirmidzi meriwayatkanya dalam kitabnya Al-’Ilal al-Kabir 
beliau berkata: saya pernah bertanya pada Muhammad ibn Ismail al-
Bukhari tentang hadis ini. Ia menjawab, “Ibnu Juraij itu tidak mendengar 

92Lihat Nuruddin ITR, Manhaj Naqd fil Ulum al-Hadis, hlm. 448.
93Lihat Nuruddin ITR, Manhaj Naqd fil Ulum al-Hadis, hlm. 448.
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hadis dari Imran ibn Abi Anas. Akan tetapi ‘illat yang terdapat ini tidak 
merusak matan, karena matannya juga datang dari sanad lain yang sahih.

3. ‘Illat pada Matan 

Contohnya adalah hadis dari Abdullah ibn Mas’ud, Rasulullah Saw. 
bersabda:

يَرَةُ شِرْكٌ وَمَا مَ الطِّ
َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل َّ

ى الل
َّ
ِ صَل

َّ
 الل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
 ق

َ
ال

َ
ِ ق

َّ
 عَنْ عَبْدِ الل

لِ
ُّ
وَك هِبُهُ بِالتَّ

ْ
َ يُذ َّ

كِنَّ الل
َ
ا وَل

َّ
 مِنَّا إِل

Dari Abdullah ia berkata; Rasulullah Saw. bersabda: “thiyarah (menggantungkan 
nasib) adalah syirik dan tidaklah dari kami kecuali Allah menghilangkannya 
dengan tawakkal.”(HR. Ahmad).

Imam al-Khattabi berkata: kata-kata wa maa minna illa artinya adalah 
dari setiap kita pasti dapat terkena tenung. Namun, beliau tidak melanjutkan 
ucapannya karena terhalang oleh kebencian terhadapnya. Jadi, beliau 
membuang kelanjutan hadis dan mengandalkan pemahaman orang 
yang mendengarnya.94 

4. ‘Illat pada Sanad dan Matan

Contohnya adalah hadis yang dikeluarkan oleh an-Nasa’i dan Ibn Majah 
dari riwayat Baqiyah dari Yunus dari al-Zuhri dari Salim dari Abdullan 
Ibn Umar dari Nabi Saw. bersabda:

 بن عمرمَن أدرَكَ رَكعةً منَ الجُمُعةِ فقد أدرَكَ
ّٰ

عن عبدالل
Abu Hatim al-Razi mengatakan bahwa hadis ini salah matan 

sekaligus sanadnya. Yang benar hadis ini dari al-Zuhri dari Abu Salamah 
dari Abu Hurairah dari Nabi Saw.:

عن أبي هريرة من أدْرَكَ من صلاةٍ ركعةً، فقد أدْرَكَ
Adapun kata-kata min shalat al-jumu’ah tidak terdapat dalam hadis 

ini dan hadis ini diriwayatkan dalam Shahihaini dan lainnya.95 

94Lihat Nuruddin ITR, Manhaj Naqd fil Ulum al-Hadis, hlm. 449.
95Lihat Nuruddin ITR, Manhaj Naqd fil Ulum al-Hadis, hlm. 486.
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Juga dalam hadis Jabir bin Abdillah sebagai berikut:

 الجماعةِ،
َ

 من أدركَ ركعةً من الصلاةِ فقد أدرك فضل
ّٰ

 عن جابر بن عبدالل

وكنا قال:  الجماعةِ.   
َ

فضل أدركَ  فقد  يسلمَ   
ْ

أن قبل  الإمامَ  أدركَ   ومن 

 الجماعةِ
َ

وا فقد أدركَ فضل
ُ
 أن يتفرق

َ
نتحدثُ أن من أدركَ قبل

D. Sejarah dan Perkembangan Ilmu ’Ilal al-Hadis
Abad kedua Hijriah merupakan masa perkembangan ilmu pengetahuan 
Islam yang pesat dan telah melahirkan para imam mujtahid di berbagai 
bidang. Di antaranya ialah bidang fikih dan ilmu kalam. Pada dasarnya, 
meskipun para imam mujtahid tersebut berbeda pendapat dalam 
berbagai bidang, mereka saling menghormati dan menghargai pendapat 
masing-masing. Akan tetapi, para pengikut pada abad ketiga Hijriah 
berkeyakinan bahwa pendapat gurunya (imamnya) lah yang benar, dan 
bahkan hal tersebut sampai menimbulkan konflik karena pendapat yang 
semakin meruncing. Di antara pengikut Mazhab yang fanatik akhirnya 
menciptakan hadis-hadis palsu dalam rangka mendukung Mazhabnya 
dan menjatuhkan Mazhab lawannya.

Di antara Mazhab ilmu kalam, khususnya Mu’tazilah, sangat 
memusuhi ulama ahli hadis sehingga mereka terdorong untuk 
menciptakan hadis-hadis palsu dalam rangka memaksakan pendapat 
mereka. Hal ini terutama setelah khalifah al-Ma’mun berkuasa dan 
mendukung golongan Mu’tazilah. Perbedaan pendapat mengenai 
kemakhlukan Al-Qur'an menyebabkan Imam Ibn Hanbal, seorang tokoh 
ulama ahli hadis, terpaksa dipenjara dan disiksa. Keadaan ini berlanjut 
terus-menerus pada masa pemerintahan al-Mu’tashin (w.227H) dan 
al-Watsiq (w.232H) dan barulah setelah masa pemerintahan khalifah 
al-Mutawakkil, yang mulai memerintah pada tahun 232H, keadaan 
berubah dan menjadi positif bagi ulama hadis.

Penciptaan hadis-hadis palsu tidak hanya dilakukan oleh mereka 
yang fanatik Mazhab, tetapi momentum pertentangan Mazhab tersebut 
dimanfaatkan oleh kaum zindik yang sangat memusuhi Islam, untuk 
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menciptakan hadis-hadis palsu dalam rangka merusak ajaran Islam dan 
menyesatkan umat Islam.96 

E. Metode Mengetahui Adanya Illat pada Hadis
Para ulama ahli kritik hadis mengakui bahwa penelitian ‘illat hadis 
yang disinggung oleh salah satu unsur kesahihan sanad hadis itu sulit 
dilakukan. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Abdurrahman ibn 
Mahdi bahwa untuk meneliti ‘illat hadis diperlukan intuisi (ilham) dan 
dilakukan oleh orang yang cerdas, memiliki hafalan hadis yang banyak, 
paham akan hadis yang dihafalnya, berpengetahuan yang mendalam 
tentang tingkat ke-dhabit-an para periwayat hadis, serta ahli di bidang 
sanad dan matan hadis. 

Karena penelitian ‘illat hadis yang disinggung oleh salah satu unsur 
kaidah kesahihan sanad hadis itu sulit dilakukan, maka Ibnu al-Madini 
memberi petunjuk bahwa langkah-langkah yang harus ditempuh untuk 
meneliti ‘illat hadis adalah:

1. Meneliti seluruh sanad hadis untuk matan yang semakna.

2. Seluruh periwayat dalam berbagai sanad diteliti berdasarkan kritik 
yang telah dikemukakan oleh para ahli kritik hadis.

F. Kedudukan dan Urgensi ’Ilal al-Hadis
Hadis memiliki kedudukan dan urgensi sebagai berikut:

1. Nasihat untuk agama.

2. Menjaga Sunnah Nabi Saw.

3. Untuk memisahkan atau membedakan apa saja yang terdapat di 
dalam diri seorang perawi dari kesalahan, lupa, dan keraguan pada 
dirinya.

4. Untuk membedakan mana hadis yang cacat dan mana hadis yang 
terhindar dari cacat.97 

96Lihat Nuruddin ITR, Manhaj Naqd fil Ulum al-Hadis, hlm. 451.
97Lihat Nawir Yuslem, Ulumul Hadis, (Jakarta: PT Mutiara Sumber Widya, 

2001), hlm. 133-134.
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G. Pandangan Ulama tentang Illat pada Hadis
Para ulama ahli hadis umumnya menyatakan bahwa ’ilal hadis 
kebanyakan berbentuk:98

1. Sanad tampak muttashil dan marfu’ ternyata muttashil tetapi mauquf.

2. Sanad yang tampak muttashil dan marfu’, ternyata muttasil tetapi 
mursal (hanya sampai ke tabi’in).

3. Terjadi percampuran hadis dengan bagian hadis lain.

4. Terjadi kesalahan penyebutan periwayat, karena ada lebih dari 
seorang periwayat memiliki kemiripan nama sedang kualitasnya 
tidak sama-sama tsiqat.

Pada sanad hadis yang disebutkan pada bagian pertama merupakan 
sanad hadis terputus, untuk bagian yang kedua ’ilal yang disebutkan 
terakhir berupa periwayatnya tidak dhabith. 

H. Kitab-kitab ’Ilal al-Hadis
Sebagian ulama ahli hadis telah menulis kitab khusus mengenai ’ila 
al-hadis dalam satu kitab karangan. Sebagian ulama menyusunnya 
berdasarkan urutan bab fikih. Ada juga yang menyusunnya berdasarkan 
sistematika musnad. Namun, pada umumnya metode penyusunan karya 
tentang ’ilal al-hadis yaitu dengan cara seorang syaikh menanyakan 
langsung terhadap sebuah hadis dari jalan sanad tertentu, lalu kemudian 
menyebutkan kesalahan pada sanadnya atau matannya atau pada kedua-
duanya. Kadang pula menyebutkan sebagian jalan yang sahih sebagai 
pedoman dalam menjelaskan ’illat pada hadis yang telah ditanyakan. 
Terkadang juga mengenalkan pada sebagian perawi dan menjelaskan 
keadaan mereka baik dari segi kuat dan lemahnya hafalannya, serta 
ke-dlabith-annya. 

Oleh karenanya, sebagian penyusun menamakan kitab mereka 
dengan At-Tarikh wal-‘Ilal atau Ar-Rijal wal-‘Ilal. Di antara karya-karya 
para ulama tersebut adalah:

1. Kitab At-Tarikh wal-‘Ilal, karya Imam al-Hafidz Yahya bin Ma’in (w. 
233 H), diterbitkan dengan judul ’Ilal al-Hadis wa Ma’rifat ar-Rijaal.

2. Kitab ’Ilal al-Hadis, karya Imam Ahmad bin Hanbal (w. 241 H).

98Lihat Nawir Yuslem, Ulumul Hadis, hlm. 134.
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3. Kitab Al-Musnad Al-Mu’allal karya Imam Al-Hafidz Ya’qub bin 
Syaibah as-Sadusi al-Bashri (w. 262 H).

4. Kitab Al-‘Ilal karya Imam Muhammad bin ‘Isa At-Tirmidzi (w. 279 
H).

5. Kitab ’Ilal al-Hadis karya Imam al-Hafidz Abdur Rahman bin Abi 
Hatim Ar-Razi (w. 327 H), yang diterbitkan atas biaya Syaikh 
Muhammad An-Nashif, Pustaka Salafiyyah.

6. Kitab ’Ilal al-Waridah fil-Ahadisi an-Nabawiyyah karya Imam al-Hafidz 
Ali bin ‘Umar Ad-Daruquthni (w. 385 H).

Penyusunan kitab sejenis ini bagi para ulama ahli merupakan 
puncak prestasi kerjanya karena pekerjaan ini membutuhkan ketekunan, 
kerja keras, dan tabah dalam waktu yang cukup panjang dalam 
meneliti sanad, memusatkan pengkajian, dan mengulanginya untuk 
mendapatkan kesimpulan atas kesamaran yang terdapat pada hadis 
tersebut sehingga terlihat pada bentuk luarnya mengesankan bahwa 
hadis bersangkutan sahih.99 

99Lihat ‘Ajjaj al-Khatib, Ushul al-Hadis, hlm. 293.



[Halaman ini sengaja dikosongkan]



87

6

ILMU NASIKH WAL-MANSUKH AL-
HADIS

A. Pendahuluan 
Salah satu cabang ilmu hadis yang utama adalah yang berkenaan dengan 
hadis hukum yaitu ilmu Nasikh dan Mansukh. Kepentingannnya tidak 
dapat dihilangkan karena ia merupakan salah satu syarat ijtihad. Bagi 
seorang mujtahid harus mengetahui latar belakang dalil secara hukum 
khususnya hadis yang akan dijadikan dasar hukum. Ilmu ini membahas 
hadis-hadis yang bertentangan. Hukum hadis yang satu menghapus 
hukum hadis yang lain. Hadis yang datang lebih dulu disebut mansukh 
dan yang datang kemudian adalah nasikh. Dengan mempelajari cabang 
ilmu hadis ini, seseorang akan mengetahui sejarah perkembangan hadis 
dan hukum Islam itu sendiri. 

B. Pengertian Nasikh wa al-Mansukh
Secara etimologi kata nasikh (  ) merupakan bentuk isim

fa’il, sedangkan kata mansukh (  ) adalah bentuk isim maf ’ul dari

kata kerja nasakha (  ) yang mempunyai makna al-izalah (  )

(menghapus), al-ibthal (  ) (membatalkan), al-tabdil (  )
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(mengganti), al-tahwil (  ) (mengalihkan), al-naql (  )

(memindahkan).100 Sementara itu nasakh secara terminologi adalah:

النسخ هو رفع الحكم الشرعي عن المكلف  بحكم شرعي متأخر
Yang berarti pembatalan hukum syara’ yang ditetapkan terdahulu dari seorang 
mukallaf dengan hukum syara’ yang sama yang datang kemudian.101

Atau dengan kata lain, nasakh adalah sebagai berikut:

رٍ خِّ
َ
مٍ مِنْهُ مُتَأ

ْ
ك مًا بِحُ دِّ

َ
ق

َ
مًا مِنْهُ مُت

ْ
ارِعُ حُك عَ الشَّ

َ
وَف

Nasakh ialah syari’ menghapus aturan hukum yang dulu dan diganti dengan 
aturan hukum yang kemudian.102

Sedangkan ilmu Nasakh wal-Mansukh hadis, menurut ulama ahli 
hadis adalah sebagai berikut:

 العلم الذي يبحث عن الاحاديث المتعارضة التي لا يمكن التوفيق بينها

 من حيث الحكم على بعضها بأنها ناسخ وعلى بعضها الاخير بأنه منسوخ

 .فما ثبت تقدمه كان منسوخا وما ثبت تأخره كان ناسخا
Ilmu yang membahas hadis-hadis yang bertentangan yang tidak mungkin 
dikompromikan, dengan cara menentukan sebagiannya sebagai nasikh dan 
sebagian lainnya sebagai mansukh. Yang terbukti datang terdahulu sebagai 
mansukh dan yang terbukti datang kemudian sebagai nasikh.

Ilmu ini sangat bermanfaat untuk pengamalan hadis bila ada dua 
hadis maqbul yang tanaqud yang tidak dapat dikompromikan atau di-
jama’-kan. Bilapun dapat dikompromikan, itu hanya sampai pada tingkat 
mukhtalif al-hadis. Kedua hadis yang maqbul tersebut dapat diamalkan. 

100Lihat Mahmud Yunus, Kamus Arab Indonesia, (Jakarta: Hidakarya Agung, 
1990), hlm. 449-450.

101Lihat Nasrun Harun, Ushul Fiqh I, (Ciputat: Logos, 1996), hlm. 182.
102Lihat Imam, al-A’lamah, Mutiara Ilmu Atsar, (Jakarta: Akbar, 2008), hlm. 65.
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Apabila tidak bisa di-jama’-kan (dikompromikan), maka hadis maqbul 
yang tanaqud tersebut harus di-tarjih atau di-nasakh.103

Bila diketahui mana di antara kedua hadis tersebut yang di-wurud- 
kan (turun) lebih dahulu, maka yang di-wurud kemudian (terakhir) 
itulah yang diamalkan. Sedangkan yang di-wurud-kan lebih dahulu 
muncul tidak diamalkan. Kaidah yang bersangkutan dengan nasakh, 
antara lain berupa cara mengetahui nasakh, yakni penjelasan dari 
Rasulullah Saw. sendiri, keterangan sahabat, dan dari tarikh datangnya 
hadis yang dimaksud.104

C. Metode Mengetahui Hadis Nasikh Wal-Mansukh
Nasikh dan mansukh dalam kajian ilmu hadis dapat diketahui dengan 
hal-hal sebagai berikut:

1. Lafaz Langsung dari Rasul Saw.

Hal ini dapat pada hadis Ibnu Mas’ud terkait dengan ziarah kubur yang 
diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah sebagai berikut:

مْ عَنْ
ُ
تُ نَهَيْتُك

ْ
ن
ُ
 ك

َ
ال

َ
مَ ق

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل َّ

ى الل
َّ
ِ صَل

َّ
 الل

َ
 رَسُول

َّ
ن

َ
 عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أ

آخِرَةَ
ْ
رُ ال ِ

ّ
ك

َ
نْيَا وَتُذ دُ فِي الدُّ إِنَّهَا تُزَهِّ

َ
زُورُوهَا ف

َ
بُورِ ف

ُ
ق

ْ
 زِيَارَةِ ال

Dari Ibnu Mas’ud bahwa Rasulullah Saw. bersabda: “Aku telah melarang kalian 
dari ziarah kuburan, sekarang berziarahlah. Karena ia dapat menjadikan zuhud 
di dunia dan ingat dengan akhirat.“(HR. Ibnu Majah).

Hadis di atas menjelaskan bahwa sebelumnya Rasulullah Saw. 
pernah melarang atau mengharamkan ziarah kubur, hingga beliau 
sendiri yang kemudian menganjurkan untuk berziarah. Bahkan dalam 
riwayat lain dijelaskan beberapa manfaat dari ziarah kubur seperti 
dapat mengingatkan orang-orang yang berziarah akan kematian dan 
menyiapkan diri untuk menghadapinya.

103Lihat M. Agus Sholahudin dan Agus Suyadi, hlm. 119.
104Lihat Endang Soetari, Ilmu Hadis Kajian Riwayah dan Dirayah, (Bandung: 

Mimbar Pustaka, 2008), hlm. 203.



90 Studi Ilmu Hadis: Jilid II

2. Penjelasan dari Sahabat 

Hal ini dapat dilihat dari hadis riwayat Muslim terkait wudu’ sebagai 
berikut:

ا
َ

هُ هَذ
ُ
ث حَدِّ

ُ
نَا أ

َ
 وَأ

َ
ي سَعِيدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عُثْمَان خْبَرَنِ

َ
 ابْنُ شِهَابٍ أ

َ
ال

َ
 ق

 عُرْوَةُ
َ

ال
َ
ق

َ
تْ النَّارُ ف ا مَسَّ وُضُوءِ مَِّ

ْ
بَيْرِ عَنْ ال  عُرْوَةَ بْنَ الزُّ

َ
ل

َ
نَّهُ سَأ

َ
 أ

َ
حَدِيث

ْ
 ال

ى
َّ
ِ صَل

َّ
 الل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
 ق

ُ
ول

ُ
مَ تَق

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل َّ

ى الل
َّ
بِيِّ صَل  سَمِعْتُ عَائِشَةَ زَوجَْ النَّ

تْ النَّارُ ا مَسَّ ئُوا مَِّ مَ تَوَضَّ
َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل َّ

 الل
Ibnu Syihab berkata, telah mengabarkan kepadaku Sa’id bin Khalid bin Amru 
bin Utsman, dan saya menceritakan kepadanya hadis ini bahwa dia berkata 
kepada Urwah bin Az Zubair tentang wudhu dikarenakan (memakan daging) 
yang dibakar, maka Urwah berkata, Aku mendengar Aisyah, istri Nabi Saw. 
berkata, Rasulullah Saw. bersabda, ‘Berwudhulah kalian, disebabkan makan 
(daging) yang dibakar’.(HR. Muslim).

Hadis di atas mansukh berdasarkan hadis yang juga diriwayatkan 
oleh Abu Daud dari Jabir sebagai berikut:

مَ تَرْكُ
َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل َّ

ى الل
َّ
ِ صَل

َّ
مْرَيْنِ مِنْ رَسُولِ الل

َ
أ

ْ
 آخِرَ ال

َ
ان

َ
 ك

َ
ال

َ
 عَنْ جَابِرٍ ق

يَّرَتْ النَّارُ
َ
ا غ وُضُوءِ مَِّ

ْ
 ال

Dari Jabir dia berkata; Akhir kedua perkara ini adalah bahwa Rasulullah Saw. 
tidak berwudhu karena makan sesuatu yang disentuh api. (HR. Abu Daud).

Juga terdapat redaksi hadis yang sedikit berbeda dengan hadis di 
atas yang juga dari Jabir bin Abdillah riwayat Imam an-Nasai sebagai 
berikut: 

 جابر بن عبد الل قال: كان أخر الأمرين من رسول الل ترك الوضوء ما

مست النار
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Jabir bin Abdillah berkata: Perkara yang terakhir dari (ketetapan) Rasul Saw. 
adalah meninggalkan wudhu’ dari makanan yang disentuh api. (HR. An-
Nasai).105

Redaksi hadis di atas menjelaskan tentang makanan yang disentuh 
api. Namun, isi dari kedua hadis tersebut bertentangan, yang pertama 
menerangkan bahwa Rasulullah Saw. memerintahkan orang yang makan 
daging atau makanan lain yang disentuh api untuk berwudu terlebih 
dahulu sebelum melaksanakan ibadah salat. Sedangkan hadis yang 
kedua menerangkan kebolehan salat setelah memakan makanan yang 
disentuh  api. Dapat diketahui bahwa hadis yang kedua memposisikan 
diri sebagai nasihk, sedangkan hadis yang pertama mansukh. Pernyataan 
sahabat ahlul ushul mewajibkan adanya penjelasan bahwa hadis kedua 
dalam kronologisnya datang setelah hadis yang pertama.

3. Fakta Sejarah

Seperti hadis dari Rafi’ bin Khadij diriwayatkan oleh Imam at-Tirmidzi 
tentang batalnya puasa orang yang berbekam dan membekam 
sebagaimana hadis berikut:

حَاجِمُ
ْ
ال طَرَ 

ْ
ف
َ
أ  

َ
ال

َ
ق مَ 

َّ
وَسَل يْهِ 

َ
عَل  ُ َّ

الل ى 
َّ
صَل بِيِّ  النَّ عَنْ  خَدِيجٍ  بْنِ  رَافِعِ   عَنْ 

مَحْجُومُ
ْ
وَال

Dari Rafi’ bin Khadij dari Nabi Saw. pernah bersabda: “Orang yang membekam 
dan yang dibekam puasanya telah batal”.(HR. At-Tirmidzi).

Hadis di atas di-mansukh oleh hadis dari Ibnu Abbas yang juga 
diriwayatkan Imam at-Tirmidzi sebagai berikut:

بُو
َ
 أ

َ
ال

َ
مَ احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ ق

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل َّ

ى الل
َّ
 النَّبِيَّ صَل

َّ
ن

َ
اسٍ أ  عَنْ ابْنِ عَبَّ

وَجْهِ
ْ
ا ال

َ
رِيبٌ مِنْ هَذ

َ
 حَسَنٌ غ

ٌ
ا حَدِيث

َ
 عِيسَى هَذ

Dari Ibnu Abbas berkata; “Sesungguhnya Nabi Saw. berbekam dalam keadaan 
berpuasa.” Abu ‘Isa berkata; “Ini merupakan hadis hasan gharib melalui jalur 
ini.” (HR. At-Tirmidzi).

105Lihat Mahmud Tahhan, Taysir Musthalah al-Hadis, hlm. 59.
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Dua hadis ini berbicara tentang bekam, hadis  yang pertama berisi 
batalnya puasa orang yang membekam dan orang yang berbekam, sedang 
hadis kedua menerangkan bahwa bekam tidak membatalkan puasa. 
Hadis tentang batalnya puasa baik subjek maupun objek bekam juga 
diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari jalur  Shaddad. Imam Syafi’i 
menerangkan bahwa hadis yang diriwayatkan Shaddad peristiwanya 
terjadi pada hari al fath (fathu Makkah) yaitu pada tahun 8 Hijriah, 
sedangkan hadis Ibnu Abbas terjadi pada haji Wada’ yang terjadi 
beberapa tahun setelah fathu Makkah yakni pada tahun 10 Hijriah, maka 
hadis yang kedua me-nasakh-kan hadis yang pertama.

4. Kesepakatan (Ijmâ‘) Sahabat 

Hadis mansukh yang dapat diketahui melalui kesepakatan (ijma’) 
sahabat sebagaimana yang banyak dicontohkan dalam buku Ulumul 
Hadis seperti hadis terkait perintah membunuh peminum khamr yang 
terus melakukannya sampai empat kali. Hadis ini dibatalkan (mansûkh) 
dengan hadis yang membiarkan hidup peminum khamr.106

اجْلِدُوهُ
َ
مْرَ ف خَ

ْ
 مَنْ شَرِبَ ال

َ
ال

َ
نَّهُ ق

َ
مَ أ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل َّ

ى الل
َّ
بِيِّ صَل  عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّ

وهُ
ُ
تُل

ْ
اق

َ
امِسَةِ ف خَ

ْ
وْ ال

َ
ابِعَةِ أ  فِي الرَّ

َ
ال

َ
ق

َ
اجْلِدُوهُ ف

َ
 شَرِبَهَا ف

ْ
إِن

َ
اجْلِدُوهُ ف

َ
 شَرِبَهَا ف

ْ
إِن

َ
ف

Dari Nafi’ dari Ibnu Umar dari Nabi Saw. beliau bersabda: “Barangsiapa minum 
khamr, maka deralah, jika minum lagi, maka deralah, jika minum lagi, maka 
deralah,” pada ucapan yang keempat atau kelima, beliau Saw. mengatakan: 
“Bunuhlah.”(HR. Ahmad).

Hadis lain yang semakna dengan hadis di atas adalah sebagai 
berikut:

يْهِ
َ
عَل  ُ َّ

الل ى 
َّ
صَل  ِ

َّ
الل  

ُ
رَسُول  

َ
ال

َ
ق  

َ
ال

َ
ق عَاصِ 

ْ
ال بْنِ  عَمْرِو  بْنِ   ِ

َّ
الل عَبْدِ   عَنْ 

ْ
إِن

َ
اجْلِدُوهُ ف

َ
 عَادَ ف

ْ
إِن

َ
اجْلِدُوهُ ف

َ
 عَادَ ف

ْ
إِن

َ
اجْلِدُوهُ ف

َ
مْرَ ف خَ

ْ
مَ مَنْ شَرِبَ ال

َّ
 وَسَل

وهُ
ُ
تُل

ْ
اق

َ
 عَادَ ف

106Lihat Ibn al-Shalâh, Muqaddimah Ibn al-Shalâh fî ‘Ulûm al-Hadîth, (Bairut: Dâr 
al-Kutub al-Ilmîyah, 1989), hlm. 139.
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Dari Abdullah bin ‘Amru bin Al ‘Ash, dia berkata; Rasulullah Saw. bersabda: 
“Barangsiapa meminum khamr, maka cambuklah dia, jika mengulangi maka 
cambuklah dia, jika mengulangi maka cambuklah dia, jika mengulangi maka 
bunuhlah dia". (HR. Ahmad).

Hadis tersebut di atas diketahui telah mansukh karena para sahabat 
telah sepakat (ijma’) untuk tidak melaksanakan hadis tersebut, yakni 
membunuh orang yang meminum khamr empat kali setelah tiga kali 
sebelumnya dikenai hukuman cambuk. Namun, bukan ijma’ ini yang me-
mansukh-kan hadis di atas, akan tetapi ijma` ini menunjukkan bahwa ada 
hadis lain yang me-mansukh-kan hadis di atas, meskipun tidak diketahui 
wujudnya karena tidak sampainya hadis nasikh tersebut kepada kita.107

ي بِّ
َ
ا نُل نَّ

ُ
ك

َ
مَ ف

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل َّ

ى الل
َّ
بِيِّ صَل ا إِذَا حَجَجْنَا مَعَ النَّ نَّ

ُ
 ك

َ
ال

َ
 عَنْ جَابِرٍ ق

بْيَانِ سَاءِ وَنَرْمِي عَنْ الصِّ ِ
ّ
 عَنْ الن

Dari Jabir berkata; “Ketika kami berhaji bersama Nabi Saw., kami bertalbiyah 
mewakili para wanita dan melempar mewakili anak-anak.(HR. At-Tirmidzi).

Imam at-Tirmidzi mengemukakan bahwa para ulama telah sepakat 
(ijma’) bahwa wanita tidak bisa diwakili talbiyah-nya oleh orang lain.108 
Dengan ijma’ ini dapat disimpulkan bahwa hadis di atas telah mansukh 
oleh suatu hadis nasikh yang tidak sampai periwayatannya kepada 
generasi Muslim setelah sahabat.109

D. Syarat-syarat Nasikh Wal Mansukh
Para ulama telah menetapkan syarat-syarat terjadinya Nasikh Wal 
Mansukh pada hadis di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Adanya mansukh (yang dihapus) dengan syarat bahwa hukum yang 
dihapus itu adalah berupa hukum syara’ yang bersifat ‘amali, tidak 
terikat atau dibatasi dengan waktu tertentu. 

107Lihat Muhammad Alif, Teori Naskh Hadis: Metode Alternatif Penyelesaian 
Hadis Mukhtalif, Jurnal Holistic al-Hadis, Vol. 02, No. 02, (Juli-Desember) 2016, 
hlm.175-190.

108Lihat Muhammad Ibn ‘Isma’il al-Amirul-husniy as-San’aniy, Taudihul Afkar 
Li Ma`ani Tanqihil Anzar, ed. Muh. Muhyiddin, Vol. II, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), 
hlm. 416.

109Lihat Muhammad Alif, Teori Naskh Hadis: Metode Alternatif Penyelesaian Hadis 
Mukhtalif, hlm. 175-190.
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2. Adanya mansukh bih (yang digunakan untuk menghapus) dengan 
syarat datangnya dari syari’ (Rasulullah Saw.).

3. Adanya nasikh (yang berhak menghapus), dalam kaitan ini yaitu 
Rasulullah Saw.

4. Adanya mansukh ‘anhu (arah hukum yang dihapus itu adalah orang-
orang yang sudah akil baligh atau mukallaf). Karena yang menjadi 
sasaran hukum yang menghapus atau yang dihapus itu adalah 
tertuju pada mereka.110

Sementara itu, Imam al-Zarqani mengemukakan bahwa nasakh baru 
dapat dilakukan apabila:

1. Adanya dua hukum yang saling bertolak belakang dan tidak dapat 
dikompromikan, serta tidak diamalkan secara sekaligus dalam 
segala segi.

2. Ketentuan hukum syara’ yang berlaku (menghapus) datangnya 
belakangan daripada ketetapan hukum syara’ yang diangkat atau 
dihapus.

3. Harus diketahui secara meyakinkan perurutan penukilan hadis-
hadis tersebut sehingga yang lebih dahulu dinukilan ditetapkan 
sebagai mansukh dan yang dinukilkan kemudiannya sebagai nasikh.111

Sementara itu pendapat lain sebagai syarat adanya nasikh dan masukh 
pada hadis adalah sebagai berikut:

1. Hendaklah hukum yang terkandung dalam nasikh dan mansukh 
bertentangan, sehingga tidak mungkin untuk diambil upaya jama’ 
(dikompromikan). Maka salah satunya tidak bisa me-nasakh yang 
lainnya. 

2. Hendaknya hukum yang pertama (mansukh) sudah berlaku 
sebelum digantikan dengan hukum yang kedua (nasikh). Hal ini 
bisa diketahui melalui kronologi sejarah, yakni diberitakan bahwa 
hukum yang pertama telah ada terlebih dahulu sebelum hukum 
yang terakhir.112

110Lihat Fathur Rahman, Ikhtisar Musthalahul Hadis, hlm. 57.
111Lihat Manna’al-Qattan, Pengantar Studi Ilmu Hadis, hlm. 76.
112Lihat Ibnu Jauzi, An-Nasikh Wal-Mansukh, hlm. 27.
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E. Bentuk Nasakh yang Berkaitan dengan Hadis

1. Nasakh Hadis dengan Hadis

Para ulama ahli ushul fiqih telah sepakat mengatakan hadis boleh di-
nasakh-kan dengan hadis, yaitu mutawatir dengan mutawatir, mutawatir 
dengan masyhur, dan mutawatir dengan ahad. Contohnya adalah hadis 
larangan ziarah kubur dan menyimpan daging kurban. Larangan-
larangan ini pada mulanya tetap dengan hadis dan hadis sendiri yang 
membenarkannya. Oleh karena itu, nasakh ini pun juga dikatakan nasakh 
hadis dengan hadis.113

Redaksi hadis tentang ziarah kubur dari Sulaiman bin Buraidah 
dari bapaknya yang diriwayatkan oleh Imam at-Tirmidzi sebagai berikut:

دْ
َ
مَ ق

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل َّ

ى الل
َّ
ِ صَل

َّ
 الل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
 ق

َ
ال

َ
بِيهِ ق

َ
 بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أ

َ
يْمَان

َ
 عَنْ سُل

زُورُوهَا
َ
هِ ف مِّ

ُ
بْرِ أ

َ
دٍ فِي زِيَارَةِ ق  لِمُحَمَّ

َ
ذِن

ُ
دْ أ

َ
ق

َ
بُورِ ف

ُ
ق

ْ
مْ عَنْ زِيَارَةِ ال

ُ
تُ نَهَيْتُك

ْ
ن
ُ
 ك

آخِرَةَ
ْ
رُ ال ِ

ّ
ك

َ
إِنَّهَا تُذ

َ
 ف

Dari Sulaiman bin Buraidah dari Bapaknya berkata; Rasulullah Saw. bersabda: 
“Saya pernah melarang kalian berziarah kubur. Sekarang telah diizinkan untuk 
Muhammad menziarahi kuburan ibunya, maka berziarahlah, karena (berziarah 
kubur itu) dapat mengingatkan akhirat.(HR. At-Tirmidzi).

Sedangkan redaksi hadis tersebut terkait larangan menyimpan 
daging kurban lebih dari tiga hari kemudian di-nasakh oleh hadis sendiri 
sebagaimana hadis dari Salamah bin Al-Akwa’, ia berkata, bahwa Nabi 
Saw. bersabda:

يْهِ
َ
ُ عَل َّ

ى الل
َّ
 النَّبِيُّ صَل

َ
ال

َ
 ق

َ
ال

َ
وعَِ ق

ْ
ك

َ
أ

ْ
مَةَ بْنِ ال

َ
بِي عُبَيْدٍ عَنْ سَل

َ
 عَنْ يَزِيدَ بْنِ أ

مَّا
َ
ل
َ
يْءٌ ف

َ
الِثَةٍ وَبَقِيَ فِي بَيْتِهِ مِنْهُ ش

َ
ا يُصْبِحَنَّ بَعْدَ ث

َ
ل

َ
مْ ف

ُ
ى مِنْك مَ مَنْ ضَحَّ

َّ
 وَسَل

113Lihat Wahbah Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, (Jakarta: Gema Insani 
Press, 2009), hlm. 967.
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وا
ُ
ل
ُ
 ك

َ
ال

َ
مَاضِي ق

ْ
نَا عَامَ ال

ْ
عَل

َ
مَا ف

َ
 ك

ُ
عَل

ْ
ِ نَف

َّ
 الل

َ
وا يَا رَسُول

ُ
ال

َ
 ق

ُ
بِل

ْ
مُق

ْ
عَامُ ال

ْ
 ال

َ
ان

َ
 ك

 تُعِينُوا فِيهَا
ْ

ن
َ
رَدْتُ أ

َ
أ
َ
 بِالنَّاسِ جَهْدٌ ف

َ
ان

َ
عَامَ ك

ْ
 ذَلِكَ ال

َّ
إِن

َ
خِرُوا ف طْعِمُوا وَادَّ

َ
وَأ

Dari Yazid bin Abu ‘Ubaid dari Salamah bin Al Akwa’ dia berkata; Nabi Saw. 
bersabda: “Siapa saja di antara kalian yang berkurban, janganlah menyisakan 
daging kurban tersebut di rumahnya melebihi tiga hari”. Pada tahun berikutnya 
orang-orang bertanya; “Wahai Rasulullah, apakah kami harus melakukan 
sebagaimana yang telah kami lakukan pada tahun lalu?” beliau bersabda: 
“Makanlah daging kurban tersebut dan bagilah sebagiannya kepada orang lain 
serta simpanlah sebagian yang lain, sebab tahun lalu orang-orang dalam keadaan 
kesusahan. Oleh karena itu, saya bermaksud supaya kalian dapat membantu 
mereka” (HR. Muslim).

Dari redaksi hadis di atas, kebanyakan ulama berpendapat bolehnya 
menyimpan daging kurban melebihi dari tiga hari. Dan pendapat ini 
merupakan pendapat jumhur atau mayoritas ulama. Sedangkan ‘Ali dan 
Ibnu ‘Umar tetap tidak memperbolehkan daging kurban disimpan lebih 
dari tiga hari karena tidak sampai pada mereka mengenai hadis tentang 
keringanan bolehnya menyimpan lebih dari tiga hari. Mereka berdua 
memang mendengar hadis larangan dari Rasul Saw. sehingga mereka 
meriwayatkan sesuai dengan apa yang mereka dengar.114 

2. Nasakh Hadis dengan Al-Qur’an

Jumhur ulama dari berbagai Mazhab termasuk Mazhab Dzahiriyah 
membolehkan nasakh hadis dengan Al-Qur’an. Sementara Imam Syafi’i 
menolak. Sedangkan ulama Mazhab Hanafiyah hanya membolehkan 
nasakh Al-Qur’an dengan hadis mutawatir dan masyhur yang tersebar luas 
di kalangan manusia. Contoh hadis yang me-nasakh-kan ayat tentang 
wasiat bagi ahli waris sebagai berikut:

يْهِ
َ
ُ عَل َّ

ى الل
َّ
ِ صَل

َّ
 الل

َ
مَامَةَ سَمِعْتُ رَسُول

ُ
بَا أ

َ
 بْنِ مُسْلِمٍ سَمِعْتُ أ

َ
 عَنْ شُرَحْبِيل

ةَ لِوَارِثٍ ا وَصِيَّ
َ

ل
َ
هُ ف

َّ
 ذِي حَقٍّ حَق

َّ
ل

ُ
عْطَى ك

َ
دْ أ

َ
َ ق َّ

 الل
َّ

 إِن
ُ

ول
ُ
مَ يَق

َّ
 وَسَل

114Lihat Husein Al-Awaysyah, Al Mawsu’ah Al Fiqhiyyah, Jilid II, hlm. 350.
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Dari Syurahbil bin Muslim, saya mendengar Abu Umamah berkata, saya 
mendengar Rasulullah Saw. bersabda: “Sesungguhnya Allah Swt. telah 
memberikan hak kepada setiap yang memiliki hak, maka tidak ada wasiat bagi 
pewaris. (HR. Abu Daud).

Hadis ayat yang di-nasakh oleh hadis di atas adalah QS. Al-Baqarah 
ayat 180 sebagai berikut:

وَالِدَيْنِ
ْ
لِل ةُ  وَصِيَّ

ْ
ۨال خَيْرًاۖ   تَرَكَ   

ْ
اِن مَوْتُ 

ْ
ال مُ 

ُ
حَدَك

َ
ا اِذَا حَضَرَ  مْ 

ُ
يْك

َ
عَل تِبَ 

ُ
 ك

قِيْنَۗ  ١٨٠
َّ
مُت

ْ
ى ال

َ
ا عَل

ًّ
مَعْرُوْفِۚ حَق

ْ
رَبِيْنَ بِال

ْ
ق

َ
ا

ْ
 وَال

Diwajibkan atas kamu, apabila maut hendak menjemput seseorang di antara 
kamu, jika dia meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua orang tua dan karib 
kerabat dengan cara yang baik, (sebagai) kewajiban bagi orang-orang yang 
bertakwa. (QS. Al-Baqarah ayat 180).
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7

ILMU ASBAB AL-WURUD AL-HADIS

A. Pendahuluan
Ketika seseorang ingin mengetahui dan memahami suatu hadis, tidak 
cukup melihat teks hadisnya saja, melainkan harus mampu melihat 
konteks hadisnya. Artinya, ketika seseorang ingin lebih dalam menggali 
pesan-pesan yang terkandung dari suatu hadis, perlu memperhatikan 
konteks historisnya kepada siapa Nabi Saw. menyampaikan hadis 
tersebut, dalam kondisi sosio-kultural yang bagaimana Nabi Saw. 

waktu menyampaikannya.115 Tanpa memperhatikan konteks historis 
hadis, yaitu melalui pendekatan asbab al-wurud, maka seseorang akan 
mengalami kesulitan dalam menangkap dan memahami makna suatu 
hadis, bahkan ia dapat terperosok ke dalam pemahaman yang keliru. 

Untuk lebih jelasnya mengenai pengertian asbab al-wurud hadis, 
urgensi mempelajarinya, kitab yang berkaitan dengan asbab al-wurud 
hadis, macam-macamnya, dan contohnya akan diuraikan dalam buku ini.

115Lihat Said Aqil Husin Munawar dan Abdul Mustaqim, Asbab al-Wurud, 
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hlm. 5.
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B. Pengertian Ilmu Asbab al-Wurud al-Hadis
Secara etimologis, asbab al-wurud merupakan susunan idhafah dari kata 
asbab dan wurud. Kata asbab adalah bentuk jamak dari sabab. Menurut 
ahli bahasa diartikan dengan “al-habl“ (tali), saluran, yang artinya 
dijelaskan sebagai “segala sesuatu yang dapat menghubungkan kepada 
sesuatu yang lain, atau penyebab terjadinya sesuatu”.116 Ada juga yang 
mendefinisikan dengan: ‘sesuatu jalan menuju terbentuknya suatu 
hukum tanpa ada pengaruh apa pun dalam hukum itu'.

Sedangkan secara terminologi adalah:

ا يَتِهِ
َ
ى غ

َ
 بِهِ إِل

ُ
ل يْءٍ يَتَوَصَّ

َ
 ش

ُّ
ل

ُ
ك

Segala sesuatu yang mengantarkan pada tujuan. 117

Ada juga ulama yang mendefinisikan dengan “suatu jalan menuju 
terbentuknya suatu hukum tanpa adanya pengaruh apa pun dalam 
hukum itu”.118 

Sedangkan kata wurud merupakan bentuk isim masdar. Dalam tashrif 
kata tersebut berasal dari bentuk fi’il, yaitu warada, yuridu, lalu dibentuk 
menjadi isim masdar, menjadi kata wurudan, yang berarti datang atau 
tiba atau sampai119, atau juga muncul, dan mengalir seperti “air yang 
memancar atau air yang mengalir”.120 seperti:           

ذِيْ يُوْرِدُ
َّ
ل
َ
مَاءُ أ

ْ
ل
َ
أ

Air yang memancar, atau air yang mengalir.121

Secara terminologi, ada beberapa pendapat para ulama. Hasbi as-
Shiddiqi misalnya beliau mendefinisikan asbab al-wurud al-hadis sebagai 
berikut:

116Lihat Munzier Suparta, Ilmu Hadis, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), 
hlm. 38.

117Lihat Munzier Suparta, Ilmu Hadis, hlm. 38.
118Lihat Zainul Arifin, Asbabul Wurud Hadis dalam Memahami Hadis Ahkam, pdf, 

hlm. 186.
119Lihat AW. Munawwir, Kamus al-Munawwir, (Surabaya: Progressif, 1997), 

hlm. 1551.
120Lihat Zainul Arifin, Asbab al-Wurud Hadis dalam Memahami Hadis Ahkam, 

hlm. 186.
121Lihat As-Suyuthi, Proses Lahirnya Sebuah Hadis, terj. Tufiqullah dan Afif 

Muhammad, (Bandung: Pustaka, 1985), hlm. 5.
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 علم يعرف به السبب الذي ورد لأجله الحديث و الزمان الذي جاء فيه
Ilmu yang menerangkan sebab-sebab Nabi Saw. menurunkan sabdanya dan 
masa-masanya Nabi Saw. menurunkan itu.”122

Dalam pengertian yang lebih luas diungkapkan oleh Imam as-
Suyuthi bahwa pengertian asbab wurud al-hadis adalah sesuatu yang 
membatasi arti suatu hadis, baik berkaitan dengan arti umum atau 
khusus, mutlak atau muqayyad, di-nasakh-kan dan seterusnya atau suatu 
arti yang dimaksud oleh sebuah hadis saat kemunculannya.”123

Sementara itu, Said Husein Aqil al-Munawwar memberikan 
komentar terkait definisi yang diberikan oleh as-Suyuthi ini dengan 
mengatakan, jika definisi itu dicermati, tampaknya lebih mengacu pada 
fungsi asbab al-wurud yang di antaranya adalah mencakup penentuan ada 
tidaknya nasikh mansukh dan lain-lain. Jadi, menurut Aqil, kurang tepat 
jika definisi itu diberikan untuk cabang ilmu hadis asbab al-wurud.124 
Said Aqil tampaknya lebih setuju dengan definisi yang diberikan oleh 
Hasbie As-Shiddiqi.

Menurut Endang Soetari, asbab al-wurud hadis ialah ilmu yang 
menerangkan sebab-sebab Nabi Saw. menuturkan sabdanya dan 
masa-masanya Nabi Saw. me-wurud-kannya serta pembahasannya 
dititikberatkan pada latar belakang dan sebab lahirnya hadis Nabi Saw.125 

Pada pengertian lain hampir senada dengan pengertian di atas, bahwa 
ilmu asbab al-wurud adalah ilmu yang menerangkan sebab-sebab Nabi 
Saw. menuturkan sabdanya dan masa-masanya Nabi Saw. menuturkan. 
Ilmu asbab al-wurud ini menitikberatkan pembahasannya pada latar 
belakang dan sebab lahirnya hadis.20 

Dari uraian pengertian tersebut, asbab wurud al-hadis dapat diberi 
pengertian yakni “suatu ilmu pengetahuan yang membicarakan tentang 
sebab-sebab Nabi Saw. menuturkan sabdanya dan waktu beliau 
menuturkan itu.

122Lihat Muhammad Ahmad dan M. Mudzakir, Ulumul Hadis, hlm. 63.
123Lihat Zainul Arifin, Asbab al-Wurud Hadis dalam Memahami Hadis Ahkam, 

hlm. 187.
124Lihat Zainul Arifin, Asbab al-Wurud Hadis dalam Memahami Hadis Ahkam, 

hlm. 187.
125Lihat Endang Soetari, Ilmu Hadis, (Bandung: Amal Bakti Press, 1997), 

hlm. 211.
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C. Urgensi dan Faedah Ilmu Asbab al-Wurud al-Hadis
Urgensi mempelajari ilmu asbab al-wurud hadis dapat memahami 
kandungan hadis dan men-takhsis-kan arti yang umum, membatasi 
arti yang mutlak, menunjukkan perincian terhadap yang mujmal, 
menjelaskan kemusykilan, dan menunjukkan ‘illat suatu hukum. Maka 
dengan memahami ilmu asbab al-wurud hadis akan dapat dengan mudah 
memahami apa yang dimaksud atau yang dikandung oleh suatu hadis.126 
Namun, tidak semua hadis mempunyai asbab al-wurud, seperti halnya 
tidak semua ayat Al-Qur’an mempunyai asbab al-nuzul.

Mengetahui peristiwa yang melatarbelakangi wurud-nya hadis 
sangat penting, sebab dapat membantu untuk memahami makna yang 
terkandung dalam hadis secara sempurna. Selain itu, dapat memahami 
dan menafsirkan hadis serta dapat mengetahui hikmah-hikmah yang 
berkaitan dengan wurud-nya sebuah hadis tersebut, alat untuk menge-
tahui kekhususan konteks makna hadis. Oleh sebab itu, cara menge-
tahui sebab wurud-nya hadis yaitu dengan melihat aspek riwayat atau 
sejarah yang berkaitan dengan peristiwa wurud-nya hadis. Sebab-sebab 
wurud-nya hadis ada yang tercantum dalam matan hadis itu sendiri.

Adapun urgensi mempelajari asbab al-wurud antara lain adalah 
sebagai berikut:

1. Menentukan adanya takhsish hadis yang bersifat umum.

2. Membatasi pengertian hadis yang masih mutlak.

3. Men-tafshil (memerinci) hadis yang masih bersifat global.

4. Menentukan ada atau tidak adanya nasikh-mansukh dalam suatu 
hadis.

5. Menjelaskan ‘illat (sebab-sebab) ditetapkannya suatu hukum.

6. Menjelaskan maksud suatu hadis yang masih musykil (sulit 
dipahami).127

Lebih jauh, asbab al-wurud mempunyai peran yang sangat 
penting dalam rangka memahami suatu hadis Nabi. Sebab, hadis 
yang disampaikan oleh Nabi bersifat kultural. Oleh karenanya, 
memperhatikan konteks historis munculnya hadis Nabi sangat penting, 

126Lihat Munzir Suparta, Ilmu Hadis, hlm. 38.
127Lihat Said Aqil Husin al-Munawar dan Mustaqim, Asbab al-Wurud, hlm. 7
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karena paling tidak akan dapat menghindarkan kesalahpahaman dalam 
menangkap maksud suatu teks hadis. Sehingga kita tidak terjebak pada 
teksnya saja, sementara konteksnya kita abaikan atau kita kesampingkan 
sama sekali. Pemahaman hadis yang mengabaikan peran asbab al-wurud 
akan cenderung bersifat kaku, bahkan terkesan kurang akomodatif 
terhadap perkembangan zaman.

Faedah-faedah mengetahui ilmu asbab wurud al-hadis itu antara 
lain ialah:

1. Untuk menolong, memahami, dan menafsirkan hadis. Sebab 
sebagaimana diketahui bahwa pengetahuan tentang sebab-sebab 
terjadinya sesuatu itu merupakan sarana untuk mengetahui 
musabbab (akibat) yang ditimbulkannya. Seseorang tidak akan 
mungkin dapat mengetahui penafsiran suatu hadis secara tepat, 
tanpa mengetahui sebab-sebab dan keterangan-keterangan tentang 
latar belakang Nabi bersabda, berbuat, atau mengakui perbuatan 
sahabat yang dilakukan di hadapan beliau. Ia merupakan suatu 
sarana yang kuat untuk memahami dan menafsirkan hadis.

2. Sebagaimana diketahui bahwa nash hadis itu terkadang dilukis 
dalam kata-kata yang bersifat umum, sehingga untuk mengambil 
kandungan isinya memerlukan dalil yang men-takhsis-kannya. 
Akan tetapi dengan diketahui sebab-sebab lahirnya nash itu, maka 
takhsis yang menggunakan selain sebab harus disingkirkan. Sebab 
menyingkirkan takhsis yang berbentuk sebab ini adalah qath’i, 
sedang mengeluarkan takhsis sebab adalah terlarang secara ijma’.

3. Untuk mengetahui hikmah ketetapan syariat (hukum).

4. Untuk men-takhsis-kan hukum bagi seseorang yang berpedoman 
kaidah ushul fiqh “al-‘ibratu bi khusuhshi’ as-sabab” (mengambil suatu 
ibarat itu hendaknya dari sebab-sebab yang khusus) biar pun dari 
pendapat yang kuat dari ahli ushul berpedoman dengan “al-“ibratu 
bi’umumil’ lafadzi, laa bi khushusi ’as-sabab” (mengambil suatu ibarat 
itu hendaknya berdasar pada lafaz yang umum, bukan sebab-sebab 
yang khusus).

D. Macam-macam Kaidah Asbab al-Wurud
Peristiwa yang melatarbelakangi munculnya hadis menurut pendapat 
para ulama ada dua sebagai berikut:
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1. Asbab al-wurud al-khas, yaitu peristiwa khusus yang terjadi menjelang 
turunnya suatu hadis.

2. Asbab al-wurud al’am, yaitu semua peristiwa yang dapat dicakup 
hukum atau kandungannya oleh hadis, baik peristiwa itu terjadi 
sebelum maupun sesudah turunnya hadis itu. Pengertian yang 
kedua ini dapat diperluas sehingga mencakup kondisi sosial pada 
masa turunnya hadis (setting social).

Adapun kaidah-kaidah yang digunakan oleh para ulama dalam 
asbab al-wurud adalah:

1. Al-‘Ibrah bi ‘umum al-lafdzi laa bi khusus al-sababi (yang menjadi 
patokan dalam memahami teks adalah keumuman lafaz, bukan 
sebab khususnya).

2. Al-‘Ibrah bi khusus al-sababi la bi ‘umum al-lafdzi (yang menjadi patokan 
dalam memahami teks adalah sebab khusus, bukan keumuman 
lafaz).

E. Cara Mengetahui Sebab Munculnya Hadis
Cara mengetahui asbab al-wurud sebuah hadis adalah dengan melihat 
aspek riwayat atau sejarah yang berkaitan dengan peristiwa munculnya 
hadis. Baik yang tercantum pada matan hadis itu sendiri atau pada 
hadis yang lain, maupun yang tidak tercantum, tetapi disebutkan 
secara tersendiri atau ditelusuri melalui riwayat atau sejarah atas 
dasar pemberitaan para sahabat.128 Namun, secara terperinci, untuk 
mengetahui asbab wurud al-hadis dapat diketahui dengan beberapa cara, 
antara lain:

1. Melalui riwayat hadis Nabi, baik diungkapkan secara tegas dalam 
hadis itu sendiri atau dalam hadis yang lain maupun dalam bentuk 
isyarat atau indikasi saja. Hal tersebut diperoleh melalui riwayat-
riwayat yang secara integral merekam peristiwa, pertanyaan atau 
segala sesuatu yang melatarbelakangi ucapan atau sikap Nabi Saw., 
baik secara tegas maupun tersirat.

2. Melalui informasi (aqwal) sahabat, riwayat-riwayat yang disandarkan 
pada sahabat, mengingat mereka hidup, berinteraksi, dan melihat 
sebagian besar peristiwa-peristiwa yang terjadi bersama Nabi Saw.

128Lihat Endang Soetari, Ilmu Hadis, hlm. 211.
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3. Melalui ijtihad: Proses ijtihad pada umumnya dilakukan dengan 
melakukan takhrij hadis, untuk mencari segala informasi terkait 
dengan tema yang dikaji. Adakalanya asbab al-wurud ditemukan 
dalam hadis yang berbeda periwayatnya. Dalam hal ini menurut 
Soetari bahwa proses tersebut masih dalam tahapan mikro. 
Sementara untuk mencapai konteks makro terlebih ketika sebuah 
riwayat tersebut memang sama sekali tidak memiliki catatan 
kultural dalam kondisi apa ia disampaikan, maka diperlukan 
penelitian lebih mendalam dan lebih luas terkait dengan kondisi 
sosial, kultural, ekonomi, politik masyarakat Arab pada waktu 
itu. Sehingga ucapan atau sikap Nabi Saw., yang telah wafat 15 
abad yang lalu akan mudah dipahami dan dikontekstualisasikan 
pada masa sekarang sesuai dengan semangat zaman, namun tanpa 
mengurangi nilai-nilai profetik yang terdapat di dalamnya.129

Di samping itu, beberapa pendekatan alternatif yang dapat 
digunakan sebagai alat bantu sebagaimana berikut:

1. Melakukan pemahaman hadis dengan pendekatan kultural historis, 
yaitu upaya memahami hadis dengan mempertimbangkan kondisi 
historis-empiris pada saat hadis disampaikan Nabi Saw.

2. Pendekatan sosiologis, yaitu upaya memahami hadis dengan 
menyoroti dari sudut posisi manusia yang membawanya kepada 
perilaku itu.

3. Pendekatan antropologis, yaitu upaya memahami hadis dengan 
memperhatikan pola-pola yang terbentuk pada tatanan nilai yang 
dianut dalam kehidupan masyarakat.130

Namun, berdasarkan penjelasan di atas dipahami bahwa peng-
gunaan beberapa pendekatan tersebut kiranya juga dapat dikembangkan 
lebih lanjut dengan menggunakan pendekatan psikologis untuk meng-
ungkapkan aspek-aspek dari dalam diri manusia berkaitan dengan 
pengalaman dan lingkungannya, atau dengan pendekatan feminis untuk 
memotret hadis berdasarkan sudut pandang yang membela perempuan 
atau juga fenomenologis dan sebagainya.

129Lihat Endang Soetari, Ilmu Hadis, hlm. 212.
130Lihat Said Aqil Husin al- Munawar dan Mustaqim, Asbabul Wurud, hlm. 

26–28.
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Sebagai contoh asbab al-wurud al-hadis yang tercantum di dalam 
hadis itu sendiri, seperti hadis Abu Daud dari Abu Sa’id al-Khudry, 
sebagai berikut:

 مِنْ
ُ
أ نَتَوَضَّ

َ
مَ أ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل َّ

ى الل
َّ
ِ صَل

َّ
 لِرَسُولِ الل

َ
نَّهُ قِيل

َ
دْرِيِّ أ خُ

ْ
بِي سَعِيدٍ ال

َ
 عَنْ أ

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
ق

َ
تْنُ ف بِ وَالنَّ

َ
كِ

ْ
حْمُ ال

َ
يَضُ وَل حِ

ْ
 بِئْرِ بُضَاعَةَ وَهِيَ بِئْرٌ يُطْرحَُ فِيهَا ال

يْءٌ
َ

سُهُ ش ا يُنَجِّ
َ
مَاءُ طَهُورٌ ل

ْ
مَ ال

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل َّ

ى الل
َّ
ِ صَل

َّ
 الل

Dari Abu Sa’id Al Khudri bahwasanya pernah ditanyakan kepada Rasulullah 
Saw.; “Bolehkan kita berwudu dari sumur Bidla’ah? Yaitu sumur yang 
dilemparkan ke dalamnya bekas kotoran haid, bangkai anjing, dan sesuatu yang 
berbau busuk.” Rasulullah Saw. menjawab: “Air itu suci, tidak ada sesuatu pun 
yang dapat menajiskannya. (HR. Abu Daud).

Penyebab Rasul Saw. bersabda bahwa setiap air itu suci dikarena- 
kan ada pertanyaan dari sahabat tentang hukum air yang bercampur 
dengan darah, bangkai, dan barang yang busuk, yang mana persoalan 
itu dilukiskan dalam rangkaian hadis itu sendiri. 

Contoh asbab al-wurud yang tidak tercantum dalam rangkaian hadis 
itu sendiri, tetapi diketahuinya dari hadis yang lain yang sanadnya juga 
berlainan, seperti hadis muttafaq ‘alaih tentang niat dan hijrah, yang 
diriwayatkan oleh Umar sebagai berikut:

ُ
عْمَال

َ
أ

ْ
مَ إِنَّمَا ال

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل َّ

ى الل
َّ
ِ صَل

َّ
 الل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
 ق

َ
ال

َ
ابِ ق طَّ خَ

ْ
 عَنْ عُمَرَ بْنِ ال

ى
َ
هِجْرَتُهُ إِل

َ
ِ وَرَسُولِهِ ف

َّ
ى الل

َ
انَتْ هِجْرَتُهُ إِل

َ
مَنْ ك

َ
ةِ وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَا نَوَى ف يَّ ِ

ّ
 بِالن

هِجْرَتُهُ
َ
جُهَا ف ةٍ يَتَزَوَّ

َ
وْ امْرَأ

َ
انَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أ

َ
ِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ ك

َّ
 الل

يْهِ
َ
ى مَا هَاجَرَ إِل

َ
 إِل

Dari Umar bin Khattab dia berkata, “Rasulullah Saw. bersabda: Sesungguhnya 
amalan itu tergantung dengan niatnya, dan sesungguhnya ia akan mendapatkan 
sesuatu yang diniatkannya, barang siapa hijrahnya untuk Allah dan Rasul-Nya, 
maka hijrahnya untuk Allah dan Rasul-Nya, dan barang siapa hijrahnya untuk 
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memperoleh dunia atau seorang wanita yang akan dinikahinya, maka hijrahnya 
sesuai dengan apa yang diniatkannya. (HR. Muslim). 

Asbab al-wurud dari hadis di atas dapat kita temukan pada hadis 
yang di-takhrij-kan oleh Imam at-Thabrani yang berperawi tsiqah dari 
Ibnu Mas’ud sebagai berikut:

جَهَا  يَتَزَوَّ
ْ

ن
َ
أ بَتْ أ

َ
يْسٍ ( , ف

َ
 مُ ق

ُ
هَا ) أ

َ
 ل

ُ
ال

َ
 خَطَبَ إِمْرَةً يُق

ٌ
نَا رَجُل

َ
 بَيْن

َ
ان

َ
 ك

يْسٍ (.
َ
يْهِ ) مُهَاجِرأمّ ق سَمِّ

ُ
ا ن نَّ

ُ
جَهَا ك تَزَوَّ

َ
هَاجَرَف

َ
ي يُهَاجِرَ ف حَتَّ

Konon di antara kami terdapat seorang laki-laki yang melamar kepada seorang 
perempuan yang bernama Ummu Qais, tetapi perempuan itu menolak untuk 
dinikahinya, kalau laki-laki pelamar tersebut tidak mau hijrah ke Madinah. 
Maka ia lalu hijrah dan kemudian menikahinya. Kami namai laki-laki itu, 
Muhajir Ummu Qais.

F. Tokoh Perintis Ilmu Asbab al-Wurud al-Hadis     
Perintis ilmu asbab al-wurud al-hadis ialah Abu Hamid bin Kaznah 
Al-Jubari).131 Kemudian disusul oleh Imam Abu Hafs ‘Umar bin 
Muhammad bin Raja’i Al-Ukbury (380-458 H). Ia adalah salah seorang 
guru Abu Yahya Muhammad bin al-Husain al-Farra’ al-Hambali dan 
salah seorang murid dari Abdullah bin Ahmad bin Hanbal.

Kemudian al-Muhaddits Ibrahim bin Muhammad bin Kamaludin 
yang terkenal dengan kuniyah Ibnu Hamzah al-Husaini (1045-1120) 
mengarang pula kitab asbab al-wurud al-hadis dengan diberi nama kitab 
“al-Bayan wa at-Ta’rif fi Asbab al-Wurud al-Hadis asy-Syarif". Kitab yang 
telah disusun secara alfabetis ini dicetak pada tahun 1329 H di Halab 
dalam 2 Juz besar-besar. 

Kemudian kitab Asbab al-Wurud al-Hadis atau yang disebut juga al-
Luma’ fi Asbab Wurud al-Hadis, karya Jalaluddin Abdurrahman as-Suyuthi. 
Kitab tersebut sudah di-tahqiq oleh Yahya Ismail Ahmad.

131Dalam naskah al-Fiyat as-Suyuthi, Syarah Muhammad Mahfudz At-Turmusi 
tertulis “al-Jubany”, Tetapi dalam al-Fiyat as-Suyuthi, Syarah Ahmad Muhammad Syajir 
tertulis “al-Jubari”.
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G. Contoh Ilmu Asbab al-Wurud al-Hadis
Berikut ini ditampilkan contoh Asbab al-Wurud al-hadis yaitu hadis 
tentang Hukum dan Keadilan.

Rasul Saw. sangat tegas dalam menegakkan hukum dan keadilan. 
Pada masa Beliau telah ada upaya yang tampaknya menengarai adanya 
kecenderungan menegakkan hukum hanya untuk kalangan masyarakat 
bawah, sementara untuk kaum bangsawan atau pejabat hukum tidak 
dilaksanakan secara tegas, seperti kasus seorang wanita dari suku 
Makhzum yang melakukan tindak pidana pencurian, lalu ada upaya 
untuk membebaskan wanita ini dari hukuman. Ini dapat dilihat hadis 
yang diriwayatkan oleh Bukhari sebagai berikut:

تِي
َّ
ةِ ال زُومِيَّ

ْ
مَخ

ْ
ةِ ال

َ
مَرْأ

ْ
 ال

ُ
ن

ْ
هُمْ شَأ هَمَّ

َ
رَيْشًا أ

ُ
 ق

َّ
ن

َ
ُ عَنْهَا أ َّ

 عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الل

وا وَمَنْ
ُ
ال

َ
ق

َ
مَ ف

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل َّ

ى الل
َّ
ِ صَل

َّ
 الل

َ
مُ فِيهَا رَسُول ِ

ّ
ل
َ
وا وَمَنْ يُك

ُ
ال

َ
ق

َ
تْ ف

َ
 سَرَق

مَهُ
َّ
ل
َ
ك

َ
مَ ف

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل َّ

ى الل
َّ
ِ صَل

َّ
سَامَةُ بْنُ زَيْدٍ حِبُّ رَسُولِ الل

ُ
ا أ

َّ
يْهِ إِل

َ
تَرِئُ عَل جْ

َ
 ي

ِ
َّ

عُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ الل
َ
شْف

َ
ت
َ
مَ أ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل َّ

ى الل
َّ
ِ صَل

َّ
 الل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
ق

َ
سَامَةُ ف

ُ
 أ

انُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمْ
َ
هُمْ ك

َّ
ن
َ
مْ أ

ُ
ك

َ
بْل

َ
ذِينَ ق

َّ
كَ ال

َ
هْل

َ
 إِنَّمَا أ

َ
ال

َ
مَّ ق

ُ
اخْتَطَبَ ث

َ
امَ ف

َ
مَّ ق

ُ
 ث

َّ
ن

َ
وْ أ

َ
ِ ل

َّ
حَدَّ وَايْمُ الل

ْ
يْهِ ال

َ
امُوا عَل

َ
ق
َ
 أ

ُ
عِيف وهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمْ الضَّ

ُ
 تَركَ

ُ
رِيف  الشَّ

طَعْتُ يَدَهَا
َ
ق

َ
تْ ل

َ
دٍ سَرَق حَمَّ

ُ
تَ م

ْ
اطِمَةَ بِن

َ
 ف

Dari ‘Aisyah bahwa orang-orang Quraisy ketika itu sedang menghadapi persoalan 
yang menggelisahkan, yaitu tentang seorang wanita suku al-Makhzumi yang 
mencuri lalu mereka berkata; “Siapa yang mau merundingkan masalah ini 
kepada Rasulullah Saw.?”. Sebagian mereka berkata; “Tidak ada yang berani 
menghadap beliau kecuali Usamah bin Zaid, orang kesayangan Rasulullah Saw.” 
Usamah pun kemudian menyampaikan masalah tersebut kepada Rasul Saw. Lalu 
Rasul Saw. bersabda: “Apakah kamu meminta keringanan atas pelanggaran 
terhadap aturan Allah?”. Kemudian beliau berdiri menyampaikan khutbah lalu 
bersabda: “Orang-orang yang sebelum kalian menjadi binasa karena apabila ada 
orang dari kalangan terhormat (pejabat, penguasa, elite masyarakat) mereka 
mencuri, mereka membiarkannya, dan apabila ada orang dari kalangan rendah 
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(masyarakat rendahan, rakyat biasa) mereka mencuri mereka menegakkan sanksi 
hukuman atasnya. Demi Allah, jika seandainya Fatimah binti Muhamamd yang 
mencuri, pasti aku potong tangannya”.(HR. Bukhari).

Dalam hadis lain Rasul Saw. menegaskan sebagai berikut:

 أيها الناس، إنما هلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف

 تركواه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وايم الل، لو أن فاطمة

بنت محمد سرقت، لقطعت يده
Wahai manusia, sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum 
kalian adalah, apabila seorang bangsawan mencuri, mereka biarkan, tetapi bila 
ada orang lemah dan miskin mencuri, mereka tegakkan hukuman kepadanya. 
Demi Allah, andaikan Fatimah putri Muhammad mencuri, niscaya aku potong 
tangannya. (HR. Ibnu Majah).

1. Takhrij Hadis 

Sebelum melakukan takhrij, terlebih dahulu menetapkan hadis yang 
dijadikan pokok bahasan. Hadis yang dijadikan pokok bahasan dalam 
tulisan ini adalah hadis yang terdapat dalam kitab al-Bayan Wa at-Ta’rif Fi 
Asbab al-Wurud al-Hadits as-Syarif oleh Ibnu Hamzah al-Husaini al-Hanafi 
ad-Damsyiqi sebagai berikut:

132 ِ
َّ

عُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ الل
َ
شْف

َ
ت
َ
أ

Apakah kamu meminta keringanan atas pelanggaran terhadap hukum Allah?

Dalam melakukan penelusuran hadis melalui kitab al-Mu’jam al-

Mufahras Li Alfadz al-Hadis al-Nabawi133 dengan menggunakan lafaz  

maka ditemukan petunjuk sebagai berikut:

132Lihat Ibnu Hamzah al-Husaini al-Hanafi ad-Dimasyqi, al-Bayan wa al-Ta’rif 
Fi Asbab al-Wurud al-Hadis, ( Jakarta: Kalam Mulia, 2009), Jilid 1, hlm. 23.

133Lihat A.J. Wensinck Diterjemahkan oleh Muhammad Fuad ‘Abd al-Baqi, 
al-Mu‘jam al-Mufahras li Alfaz al-Hadis al-Nabawi, Juz III, (Brill: Laeden, 1943 H), 
hlm. 431.
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ّٰ
اتكلمني في حد من حدود الل

 خ-مغازي- 53 , انبياء- 54 , حدود - 12 , م- حدود 9 , 40 , د- اقضية - 14

 , حدود- 4 , ت- حدود- 6, ن-سارق 6 , جه= حدود 6 , حم - 1, 670 ,174

Dan untuk penelusuran hadis melalui metode maudu’i ini penulis 
menggunakan kitab Maushuah al-Athraf al-Hadis al-Nabawiy al-Syarif134, 
dengan menetapkan tema sebagai berikut:

 اما بعد فانما اهلك
ّٰ

اتشفع في حد من حدود الل

 م حدود 9 , كثير3 : 104 , ن 8 : 73 , مشكل 2: 376 ,3: 98 , غلي7:

351 ,75 , 352, نبوة 5: 88

 ؟ انما اهلك الذين من قبلكم
ّٰ

اتشفع في حد من حدود الل

خ4- :213 ,سنة 10 : 3218 , د 372 , ت 1430 , مي 2: 173

 ؟ ايهاالناس انما اهلك الذين من قبلكم
ّٰ

اتشفع في حد من حدود الل

م الحدود 8

 ايها الناس انما اهلك
ّٰ

اتشفع في حد من حدود الل

هى 7452 , هق 8: 352

 ؟ ايهاالناس انما ضل من قبلكم
ّٰ

اتشفع في حد من حدود الل

خ 8-991 , فتح 78-21
134Lihat Muhammad Zaid Zaghlul, Maushuah al-Athraf al-Hadis al-Nabawiy al-

Syarif, Jilid IV, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), hlm. 83.
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Sahih al-Bukhari 

Kitab al-Ahadits al-Anbiya’ Bab Hadits al-Ghar.135 

 عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ
ٌ

يْث
َ
نَا ل

َ
ث يْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّ

َ
ت
ُ
نَا ق

َ
ث  حَدَّ

تْ
َ
سَرَق تِي 

َّ
ال ةِ  زُومِيَّ

ْ
مَخ

ْ
ال ةِ 

َ
مَرْأ

ْ
ال  

ُ
ن

ْ
شَأ هُمْ  هَمَّ

َ
أ رَيْشًا 

ُ
ق  

َّ
ن

َ
أ عَنْهَا   ُ َّ

الل  رَضِيَ 

تَرِئُ جْ
َ

وا وَمَنْ ي
ُ
ال

َ
ق

َ
مَ ف

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل َّ

ى الل
َّ
ِ صَل

َّ
 الل

َ
مُ فِيهَا رَسُول ِ

ّ
ل
َ
وا وَمَنْ يُك

ُ
ال

َ
ق

َ
 ف

سَامَةُ
ُ
مَهُ أ

َّ
ل
َ
ك

َ
مَ ف

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل َّ

ى الل
َّ
ِ صَل

َّ
سَامَةُ بْنُ زَيْدٍ حِبُّ رَسُولِ الل

ُ
ا أ

َّ
يْهِ إِل

َ
 عَل

امَ
َ
مَّ ق

ُ
ِ ث

َّ
عُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ الل

َ
شْف

َ
ت
َ
مَ أ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل َّ

ى الل
َّ
ِ صَل

َّ
 الل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
ق

َ
 ف

ُ
رِيف انُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمْ الشَّ

َ
هُمْ ك

َّ
ن
َ
مْ أ

ُ
ك

َ
بْل

َ
ذِينَ ق

َّ
كَ ال

َ
هْل

َ
 إِنَّمَا أ

َ
ال

َ
مَّ ق

ُ
اخْتَطَبَ ث

َ
 ف

135Lihat Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, (Lebanon: Dar 
al-Fikr, t.t.). Hadis No. 3216.
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اطِمَةَ
َ
 ف

َّ
ن

َ
وْ أ

َ
ِ ل

َّ
حَدَّ وَايْمُ الل

ْ
يْهِ ال

َ
امُوا عَل

َ
ق
َ
 أ

ُ
عِيف وهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمْ الضَّ

ُ
 تَركَ

طَعْتُ يَدَهَا
َ
ق

َ
تْ ل

َ
دٍ سَرَق حَمَّ

ُ
تَ م

ْ
بِن

Kitab al-Maghaziy Bab Wa Qala al-Laits Haddatsaniy ‘An Ibnu 
Syihab Akhbaraniy Abdillah.136

َ
ال

َ
ق هْرِيِّ  الزُّ عَنْ  سُ 

ُ
يُون خْبَرَنَا 

َ
أ  ِ

َّ
عَبْدُ الل خْبَرَنَا 

َ
أ اتِلٍ 

َ
مُق بْنُ  دُ  حَمَّ

ُ
م نَا 

َ
ث  حَدَّ

يْهِ
َ
ُ عَل َّ

ى الل
َّ
ِ صَل

َّ
تْ فِي عَهْدِ رَسُولِ الل

َ
ةً سَرَق

َ
 امْرَأ

َّ
ن

َ
بَيْرِ أ ي عُرْوَةُ بْنُ الزُّ خْبَرَنِ

َ
 أ

 عُرْوَةُ
َ

ال
َ
شْفِعُونَهُ ق

َ
سَامَةَ بْنِ زَيْدٍ يَسْت

ُ
ى أ

َ
وْمُهَا إِل

َ
زعَِ ق

َ
ف

َ
تْحِ ف

َ
ف

ْ
زْوَةِ ال

َ
مَ فِي غ

َّ
 وَسَل

َ
ال

َ
ق

َ
مَ ف

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل َّ

ى الل
َّ
ِ صَل

َّ
 وَجْهُ رَسُولِ الل

َ
ن وَّ

َ
سَامَةُ فِيهَا تَل

ُ
مَهُ أ

َّ
ل
َ
مَّا ك

َ
ل
َ
 ف

مَّا
َ
ل
َ
ِ ف

َّ
 الل

َ
سَامَةُ اسْتَغْفِرْ لِي يَا رَسُول

ُ
 أ

َ
ال

َ
ِ ق

َّ
مُنِي فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ الل ِ

ّ
ل
َ
تُك

َ
 أ

ا مَّ
َ
 أ

َ
ال

َ
مَّ ق

ُ
هُ ث

ُ
هْل

َ
ِ بِمَا هُوَ أ

َّ
ى الل

َ
نَى عَل

ْ
ث
َ
أ
َ
ِ خَطِيبًا ف

َّ
 الل

ُ
امَ رَسُول

َ
عَشِيُّ ق

ْ
 ال

َ
ان

َ
 ك

وهُ وَإِذَا
ُ
 تَركَ

ُ
رِيف انُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمْ الشَّ

َ
هُمْ ك

َّ
ن
َ
مْ أ

ُ
ك

َ
بْل

َ
كَ النَّاسَ ق

َ
هْل

َ
إِنَّمَا أ

َ
 بَعْدُ ف

اطِمَةَ
َ
 ف

َّ
ن

َ
وْ أ

َ
دٍ بِيَدِهِ ل حَمَّ

ُ
سُ م

ْ
ذِي نَف

َّ
حَدَّ وَال

ْ
يْهِ ال

َ
امُوا عَل

َ
ق
َ
 أ

ُ
عِيف  سَرَقَ فِيهِمْ الضَّ

مَ
َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل َّ

ى الل
َّ
ِ صَل

َّ
 الل

ُ
مَرَ رَسُول

َ
مَّ أ

ُ
طَعْتُ يَدَهَا ث

َ
ق

َ
تْ ل

َ
دٍ سَرَق حَمَّ

ُ
تَ م

ْ
 بِن

تْ عَائِشَةُ
َ
ال

َ
جَتْ ق تْ تَوْبتَُهَا بَعْدَ ذَلِكَ وَتَزَوَّ

َ
حَسُن

َ
طِعَتْ يَدُهَا ف

ُ
ق

َ
ةِ ف

َ
مَرْأ

ْ
كَ ال

ْ
 بِتِل

مَ
َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل َّ

ى الل
َّ
ِ صَل

َّ
ى رَسُولِ الل

َ
عُ حَاجَتَهَا إِل

َ
رْف

َ
أ
َ
ي بَعْدَ ذَلِكَ ف تِ

ْ
انَتْ تَأ

َ
ك

َ
ف

136Lihat Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, (Lebanon: Dar 
al-Fikr, t.t.). Hadis No. 3965.



113Bab 7 | Ilmu Asbab Al-Wurud Al-Hadis

Kitab al-Hudud Bab Karahiyat al-Syafaat Fi al-Hadd Idza Rufi’a 
Ila al-Sulthan.137 

 عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ
ُ

يْث
َّ
نَا الل

َ
ث  حَدَّ

َ
يْمَان

َ
نَا سَعِيدُ بْنُ سُل

َ
ث  حَدَّ

وا
ُ
ال

َ
ق

َ
تْ ف

َ
تِي سَرَق

َّ
ةُ ال زُومِيَّ

ْ
مَخ

ْ
ةُ ال

َ
مَرْأ

ْ
تْهُمْ ال هَمَّ

َ
رَيْشًا أ

ُ
 ق

َّ
ن

َ
ُ عَنْهَا أ َّ

 رَضِيَ الل

سَامَةُ بْنُ
ُ
ا أ

َّ
يْهِ إِل

َ
تَرِئُ عَل جْ

َ
مَ وَمَنْ ي

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل َّ

ى الل
َّ
ِ صَل

َّ
 الل

َ
مُ رَسُول ِ

ّ
ل
َ
 مَنْ يُك

يْهِ
َ
ُ عَل َّ

ى الل
َّ
ِ صَل

َّ
 الل

َ
مَ رَسُول

َّ
ل
َ
ك

َ
مَ ف

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل َّ

ى الل
َّ
ِ صَل

َّ
 زَيْدٍ حِبُّ رَسُولِ الل

يُّهَا النَّاسُ
َ
 يَا أ

َ
ال

َ
طَبَ ق

َ
خ

َ
امَ ف

َ
مَّ ق

ُ
ِ ث

َّ
عُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ الل

َ
شْف

َ
ت
َ
 أ

َ
ال

َ
ق

َ
مَ ف

َّ
 وَسَل

ُ
عِيف وهُ وَإِذَا سَرَقَ الضَّ

ُ
 تَركَ

ُ
رِيف انُوا إِذَا سَرَقَ الشَّ

َ
هُمْ ك

َّ
ن
َ
مْ أ

ُ
ك

َ
بْل

َ
 مَنْ ق

َّ
 إِنَّمَا ضَل

يْهِ
َ
ُ عَل َّ

ى الل
َّ
دٍ صَل حَمَّ

ُ
تَ م

ْ
اطِمَةَ بِن

َ
 ف

َّ
ن

َ
وْ أ

َ
ل  ِ

َّ
حَدَّ وَايْمُ الل

ْ
يْهِ ال

َ
امُوا عَل

َ
ق
َ
 فِيهِمْ أ

دٌ يَدَهَا حَمَّ
ُ

طَعَ م
َ
ق

َ
تْ ل

َ
مَ سَرَق

َّ
وَسَل

Sahih Muslim 

Kitab al-Hudud Bab Qath’u al-Sariq al-Syarif wa Ghairuhu wa 
al-Nahyu ‘Ani al-Syafaat fi al-Hudud.138 

خْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ
َ
ا أ

َ
ال

َ
 ق

َ
ة

َ
ظُ لِحرَْمَل

ْ
ف

َّ
يَى وَالل حْ

َ
 بْنُ ي

ُ
ة

َ
اهِرِ وَحَرْمَل بُو الطَّ

َ
نِي أ

َ
ث  و حَدَّ

بَيْرِ عَنْ ي عُرْوَةُ بْنُ الزُّ خْبَرَنِ
َ
 أ

َ
ال

َ
سُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ق

ُ
ي يُون خْبَرَنِ

َ
 أ

َ
ال

َ
 ق

تِي
َّ
ةِ ال

َ
مَرْأ

ْ
 ال

ُ
ن

ْ
هُمْ شَأ هَمَّ

َ
رَيْشًا أ

ُ
 ق

َّ
ن

َ
مَ أ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل َّ

ى الل
َّ
بِيِّ صَل  عَائِشَةَ زَوجِْ النَّ

مُ ِ
ّ
ل
َ
وا مَنْ يُك

ُ
ال

َ
ق

َ
تْحِ ف

َ
ف

ْ
زْوَةِ ال

َ
مَ فِي غ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل َّ

ى الل
َّ
بِيِّ صَل تْ فِي عَهْدِ النَّ

َ
 سَرَق

137Lihat Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, (Lebanon: Dar 
al-Fikr, t.t.). Hadis No. 6290.

138Lihat Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi al-Naisaburi, Sahih 
Muslim, (Beirut: Dar alFikr, 2003). Hadis No. 3197.
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سَامَةُ
ُ
ا أ

َّ
يْهِ إِل

َ
تَرِئُ عَل جْ

َ
وا وَمَنْ ي

ُ
ال

َ
ق

َ
مَ ف

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل َّ

ى الل
َّ
ِ صَل

َّ
 الل

َ
 فِيهَا رَسُول

ُ َّ
ى الل

َّ
ِ صَل

َّ
 الل

ُ
يَ بِهَا رَسُول تِ

ُ
أ
َ
مَ ف

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل َّ

ى الل
َّ
ِ صَل

َّ
 بْنُ زَيْدٍ حِبُّ رَسُولِ الل

ُ َّ
ى الل

َّ
ِ صَل

َّ
 وَجْهُ رَسُولِ الل

َ
ن وَّ

َ
تَل

َ
زَيْدٍ ف بْنُ  سَامَةُ 

ُ
أ مَهُ فِيهَا 

َّ
ل
َ
ك

َ
مَ ف

َّ
يْهِ وَسَل

َ
 عَل

سَامَةُ اسْتَغْفِرْ لِي يَا
ُ
هُ أ

َ
 ل

َ
ال

َ
ق

َ
ِ ف

َّ
عُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ الل

َ
شْف

َ
ت
َ
 أ

َ
ال

َ
ق

َ
مَ ف

َّ
يْهِ وَسَل

َ
 عَل

اخْتَطَبَ
َ
مَ ف

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل َّ

ى الل
َّ
ِ صَل

َّ
 الل

ُ
امَ رَسُول

َ
عَشِيُّ ق

ْ
 ال

َ
ان

َ
مَّا ك

َ
ل
َ
ِ ف

َّ
 الل

َ
 رَسُول

هُمْ
َّ
ن
َ
مْ أ

ُ
بْلِك

َ
ذِينَ مِنْ ق

َّ
كَ ال

َ
هْل

َ
إِنَّمَا أ

َ
ا بَعْدُ ف مَّ

َ
 أ

َ
ال

َ
مَّ ق

ُ
هُ ث

ُ
هْل

َ
ِ بِمَا هُوَ أ

َّ
ى الل

َ
نَى عَل

ْ
ث
َ
أ
َ
 ف

يْهِ
َ
امُوا عَل

َ
ق
َ
 أ

ُ
عِيف وهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمْ الضَّ

ُ
 تَركَ

ُ
رِيف انُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمْ الشَّ

َ
 ك

طَعْتُ يَدَهَا
َ
ق

َ
تْ ل

َ
دٍ سَرَق حَمَّ

ُ
تَ م

ْ
اطِمَةَ بِن

َ
 ف

َّ
ن

َ
وْ أ

َ
سِي بِيَدِهِ ل

ْ
ذِي نَف

َّ
ي وَال ِ

حَدَّ وَإِنّ
ْ
 ال

 ابْنُ شِهَابٍ
َ

ال
َ
سُ ق

ُ
 يُون

َ
ال

َ
طِعَتْ يَدُهَا ق

ُ
ق

َ
تْ ف

َ
تِي سَرَق

َّ
ةِ ال

َ
مَرْأ

ْ
كَ ال

ْ
مَرَ بِتِل

َ
مَّ أ

ُ
 ث

انَتْ تَأتِينِي بَعْدَ
َ
جَتْ وَك تْ تَوْبتَُهَا بَعْدُ وَتَزَوَّ

َ
حَسُن

َ
تْ عَائِشَةُ ف

َ
ال

َ
 عُرْوَةُ ق

َ
ال

َ
 ق

نَا عَبْدُ بْنُ
َ
ث مَ و حَدَّ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل َّ

ى الل
َّ
ِ صَل

َّ
ى رَسُولِ الل

َ
عُ حَاجَتَهَا إِل

َ
رْف

َ
أ
َ
 ذَلِكَ ف

هْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ خْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّ
َ
اقِ أ زَّ خْبَرَنَا عَبْدُ الرَّ

َ
 حُمَيْدٍ أ

ُ َّ
ى الل

َّ
مَرَ النَّبِيُّ صَل

َ
أ
َ
حَدُهُ ف جْ

َ
مَتَاعَ وَت

ْ
سْتَعِيرُ ال

َ
ةٌ ت خْزُومِيَّ

َ
ةٌ م

َ
انَتْ امْرَأ

َ
تْ ك

َ
ال

َ
 ق

َ
مَ رَسُول

َّ
ل
َ
ك

َ
مُوهُ ف

َّ
ل
َ
ك

َ
سَامَةَ بْنَ زَيْدٍ ف

ُ
هَا أ

ُ
هْل

َ
ى أ

َ
ت
َ
أ
َ
طَعَ يَدُهَا ف

ْ
 تُق

ْ
ن

َ
مَ أ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
 عَل

سَ
ُ
يْثِ وَيُون

َّ
حوَْ حَدِيثِ الل

َ
رَ ن

َ
مَّ ذكَ

ُ
مَ فِيهَا ث

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل َّ

ى الل
َّ
ِ صَل

َّ
 الل
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خْبَرَنَا
َ
أ رُمْحٍ  بْنُ  دُ  حَمَّ

ُ
م نَا 

َ
ث حَدَّ و   ح 

ٌ
يْث

َ
ل نَا 

َ
ث حَدَّ سَعِيدٍ  بْنُ  يْبَةُ 

َ
ت
ُ
ق نَا 

َ
ث  حَدَّ

ةِ
َ
مَرْأ

ْ
 ال

ُ
ن

ْ
هُمْ شَأ هَمَّ

َ
رَيْشًا أ

ُ
 ق

َّ
ن

َ
 عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أ

ُ
يْث

َّ
 الل

يْهِ
َ
ُ عَل َّ

ى الل
َّ
ِ صَل

َّ
 الل

َ
مُ فِيهَا رَسُول ِ

ّ
ل
َ
وا مَنْ يُك

ُ
ال

َ
ق

َ
تْ ف

َ
تِي سَرَق

َّ
ةِ ال زُومِيَّ

ْ
مَخ

ْ
 ال

يْهِ
َ
ُ عَل َّ

ى الل
َّ
ِ صَل

َّ
سَامَةُ حِبُّ رَسُولِ الل

ُ
ا أ

َّ
يْهِ إِل

َ
تَرِئُ عَل جْ

َ
وا وَمَنْ ي

ُ
ال

َ
ق

َ
مَ ف

َّ
 وَسَل

عُ فِي حَدٍّ مِنْ
َ
شْف

َ
ت
َ
مَ أ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل َّ

ى الل
َّ
ِ صَل

َّ
 الل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
ق

َ
سَامَةُ ف

ُ
مَهُ أ

َّ
ل
َ
ك

َ
مَ ف

َّ
 وَسَل

هُمْ
َّ
ن
َ
مْ أ

ُ
ك

َ
بْل

َ
ذِينَ ق

َّ
كَ ال

َ
هْل

َ
يُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أ

َ
 أ

َ
ال

َ
ق

َ
اخْتَطَبَ ف

َ
امَ ف

َ
مَّ ق

ُ
ِ ث

َّ
 حُدُودِ الل

يْهِ
َ
امُوا عَل

َ
ق
َ
 أ

ُ
عِيف وهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمْ الضَّ

ُ
 تَركَ

ُ
رِيف انُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمْ الشَّ

َ
 ك

طَعْتُ يَدَهَا وَفِي حَدِيثِ
َ
ق

َ
تْ ل

َ
دٍ سَرَق حَمَّ

ُ
تَ م

ْ
اطِمَةَ بِن

َ
 ف

َّ
ن

َ
وْ أ

َ
ِ ل

َّ
حَدَّ وَايْمُ الل

ْ
 ال

مْ
ُ
بْلِك

َ
ذِينَ مِنْ ق

َّ
كَ ال

َ
 ابْنِ رُمْحٍ إِنَّمَا هَل

Sunan at-Tirmidzi dalam kitab al-Hudud ‘an Rasulillah Bab Maa 
Ja’a Fii Karahiyat An Yasyfa’a fi al-Hudud.140 

رَيْشًا
ُ
 ق

َّ
ن

َ
 عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أ

ُ
يْث

َّ
نَا الل

َ
ث يْبَةُ حَدَّ

َ
ت
ُ
نَا ق

َ
ث  حَدَّ

َ
مُ فِيهَا رَسُول ِ

ّ
ل
َ
وا مَنْ يُك

ُ
ال

َ
ق

َ
تْ ف

َ
تِي سَرَق

َّ
ةِ ال زُومِيَّ

ْ
مَخ

ْ
ةِ ال

َ
مَرْأ

ْ
 ال

ُ
ن

ْ
هُمْ شَأ هَمَّ

َ
 أ

سَامَةُ بْنُ زَيْدٍ حِبُّ
ُ
ا أ

َّ
يْهِ إِل

َ
تَرِئُ عَل جْ

َ
وا مَنْ ي

ُ
ال

َ
ق

َ
مَ ف

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل َّ

ى الل
َّ
ِ صَل

َّ
 الل

139Lihat Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi al-Naisaburi, Sahih 
Muslim, (Beirut: Dar alFikr, 2003). Hadis No. 3196.

140Lihat Abu ‘Isa Muhammad bin ‘Isa al-Tirmidzi, Sunan al-Tirmidzi, (Beirut: 
Dar al-Fikr, 2005). Hadis No. 1350.
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ُ َّ
ى الل

َّ
ِ صَل

َّ
 الل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
ق

َ
سَامَةُ ف

ُ
مَهُ أ

َّ
ل
َ
ك

َ
مَ ف

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل َّ

ى الل
َّ
ِ صَل

َّ
 رَسُولِ الل

كَ
َ
هْل

َ
 إِنَّمَا أ

َ
ال

َ
ق

َ
اخْتَطَبَ ف

َ
امَ ف

َ
مَّ ق

ُ
ِ ث

َّ
عُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ الل

َ
شْف

َ
ت
َ
مَ أ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
 عَل

سَرَقَ وَإِذَا  وهُ 
ُ
تَركَ  

ُ
رِيف الشَّ فِيهِمْ  سَرَقَ  إِذَا  انُوا 

َ
ك هُمْ 

َّ
ن
َ
أ مْ 

ُ
بْلِك

َ
ق مِنْ  ذِينَ 

َّ
 ال

تْ
َ
دٍ سَرَق حَمَّ

ُ
تَ م

ْ
اطِمَةَ بِن

َ
 ف

َّ
ن

َ
وْ أ

َ
ِ ل

َّ
حَدَّ وَايْمُ الل

ْ
يْهِ ال

َ
امُوا عَل

َ
ق
َ
 أ

ُ
عِيف  فِيهِمْ الضَّ

عَجْمَاءِ وَابْنِ عُمَرَ وَجَابِرٍ
ْ
بَاب عَنْ مَسْعُودِ ابْنِ ال

ْ
 وَفِي ال

َ
ال

َ
طَعْتُ يَدَهَا ق

َ
ق

َ
 ل

بْنُ مَسْعُودُ   
ُ

ال
َ
وَيُق صَحِيحٌ  حَسَنٌ   

ٌ
حَدِيث عَائِشَةَ   

ُ
حَدِيث عِيسَى  بُو 

َ
أ  

َ
ال

َ
 ق

ُ
حَدِيث

ْ
ا ال

َ
هُ هَذ

َ
عْجَمِ وَل

َ
أ

ْ
 ال
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نِي ح و
َ
ث  حَدَّ

َ
ال

َ
يُّ ق هَمْدَانِ

ْ
ِ بْنِ مَوْهَبٍ ال

َّ
نَا يَزِيدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ الل

َ
ث  حَدَّ

عُرْوَةَ عَنْ  شِهَابٍ  ابْنِ  عَنْ   
ُ

يْث
َّ
الل نَا 

َ
ث حَدَّ فِيُّ 

َ
الثَّق سَعِيدٍ  بْنُ  يْبَةُ 

َ
ت
ُ
ق نَا 

َ
ث  حَدَّ

تِي
َّ
ةِ ال زُومِيَّ

ْ
مَخ

ْ
ةِ ال

َ
مَرْأ

ْ
 ال

ُ
ن

ْ
هُمْ شَأ هَمَّ

َ
رَيْشًا أ

ُ
 ق

َّ
ن

َ
ُ عَنْهَا أ َّ

 عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الل

وا
ُ
ال

َ
مَ ق

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل َّ

ى الل
َّ
ِ صَل

َّ
 الل

َ
مُ فِيهَا يَعْنِي رَسُول ِ

ّ
ل
َ
وا مَنْ يُك

ُ
ال

َ
ق

َ
تْ ف

َ
 سَرَق

مَهُ
َّ
ل
َ
ك

َ
مَ ف

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل َّ

ى الل
َّ
ِ صَل

َّ
سَامَةُ بْنُ زَيْدٍ حِبُّ رَسُولِ الل

ُ
ا أ

َّ
تَرِئُ إِل جْ

َ
 وَمَنْ ي

عُ فِي حَدٍّ مِنْ
َ
شْف

َ
ت
َ
سَامَةُ أ

ُ
مَ يَا أ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل َّ

ى الل
َّ
ِ صَل

َّ
 الل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
ق

َ
سَامَةُ ف

ُ
 أ

انُوا
َ
هُمْ ك

َّ
ن
َ
مْ أ

ُ
بْلِك

َ
ذِينَ مِنْ ق

َّ
كَ ال

َ
 إِنَّمَا هَل

َ
ال

َ
ق

َ
اخْتَطَبَ ف

َ
امَ ف

َ
مَّ ق

ُ
ِ ث

َّ
 حُدُودِ الل

حَدَّ
ْ
يْهِ ال

َ
امُوا عَل

َ
ق
َ
 أ

ُ
عِيف وهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمْ الضَّ

ُ
 تَركَ

ُ
رِيف  إِذَا سَرَقَ فِيهِمْ الشَّ

141Lihat Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy‘as al-Sajastani, Sunan Abi Dawud, 
Juz II, (Beirut: Dar alKutub al-‘Ilmiah, 1996). Hadis No. 3802.
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اسُ بْنُ نَا عَبَّ
َ
ث طَعْتُ يَدَهَا حَدَّ

َ
ق

َ
تْ ل

َ
دٍ سَرَق حَمَّ

ُ
تَ م

ْ
اطِمَةَ بِن

َ
 ف

َّ
ن

َ
وْ أ

َ
ِ ل

َّ
 وَايْمُ الل

خْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ
َ
اقِ أ زَّ نَا عَبْدُ الرَّ

َ
ث ا حَدَّ

َ
ال

َ
يَى ق حْ

َ
دُ بْنُ ي حَمَّ

ُ
عَظِيمِ وم

ْ
 عَبْدِ ال

ةٌ خْزُومِيَّ
َ

ةٌ م
َ
انَتْ امْرَأ

َ
تْ ك

َ
ال

َ
ُ عَنْهَا ق َّ

هْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الل  الزُّ
صَّ

َ
طْعِ يَدِهَا وَق

َ
مَ بِق

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل َّ

ى الل
َّ
مَرَ النَّبِيُّ صَل

َ
أ
َ
حَدُهُ ف جْ

َ
مَتَاعَ وَت

ْ
سْتَعِيرُ ال

َ
 ت

بُو
َ
أ  

َ
ال

َ
ق يَدَهَا  مَ 

َّ
وَسَل يْهِ 

َ
عَل  ُ َّ

ى الل
َّ
النَّبِيُّ صَل طَعَ 

َ
ق

َ
ف  

َ
ال

َ
ق يْثِ 

َّ
الل حَدِيثِ  حوَْ 

َ
 ن

مَا
َ
 فِيهِ ك

َ
ال

َ
هْرِيِّ وَق سَ عَنْ الزُّ

ُ
 عَنْ يُون

َ
حَدِيث

ْ
ا ال

َ
 دَاوُد رَوَى ابْنُ وَهْبٍ هَذ

زْوَةِ
َ
مَ فِي غ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل َّ

ى الل
َّ
بِيِّ صَل تْ فِي عَهْدِ النَّ

َ
ةً سَرَق

َ
 امْرَأ

َّ
 إِن

ُ
يْث

َّ
 الل

َ
ال

َ
 ق

اسْتَعَارَتْ  
َ

ال
َ
ق

َ
ف بِإِسْنَادِهِ  شِهَابٍ  ابْنِ  عَنْ  سَ 

ُ
يُون عَنْ   

ُ
يْث

َّ
الل وَرَوَاهُ  تْحِ 

َ
ف

ْ
 ال

ا
َ

حوَْ هَذ
َ

مَ ن
َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل َّ

ى الل
َّ
بِيِّ صَل سْوَدِ عَنْ النَّ

َ
أ

ْ
ةٌ وَرَوَى مَسْعُودُ بْنُ ال

َ
 امْرَأ

مَ وَرَوَاهُ
َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل َّ

ى الل
َّ
ِ صَل

َّ
ةً مِنْ بَيْتِ رَسُولِ الل

َ
طِيف

َ
تْ ق

َ
 سَرَق

َ
ال

َ
بَرِ ق خَ

ْ
 ال

ى
َّ
ِ صَل

َّ
تِ رَسُولِ الل

ْ
بَ بِن

َ
عَاذَتْ بِزَيْن

َ
تْ ف

َ
ةً سَرَق

َ
 امْرَأ

َّ
ن

َ
بَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أ بُو الزُّ

َ
 أ

مَ
َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل َّ

 الل

Sunan Ibnu Majah 
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 بْنُ سَعْدٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ
ُ

يْث
َّ
نَا الل

َ
نْبَأ

َ
مِصْرِيُّ أ

ْ
دُ بْنُ رُمْحٍ ال حَمَّ

ُ
نَا م

َ
ث  حَدَّ

وا
ُ
ال

َ
ق

َ
تْ ف

َ
تِي سَرَق

َّ
ةِ ال زُومِيَّ

ْ
مَخ

ْ
ةِ ال

َ
مَرْأ

ْ
 ال

ُ
ن

ْ
هُمْ شَأ هَمَّ

َ
رَيْشًا أ

ُ
 ق

َّ
ن

َ
 عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أ

142Lihat Abu ‘Abdullah Muhammad bin Yazid al-Quzwaini, Sunan Ibnu Majah, 
(Beirut: Dar al-Fikr, 2003). Hadis No. 2537.
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ا
َّ
يْهِ إِل

َ
تَرِئُ عَل جْ

َ
وا وَمَنْ ي

ُ
ال

َ
مَ ق

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل َّ

ى الل
َّ
ِ صَل

َّ
 الل

َ
مُ فِيهَا رَسُول ِ

ّ
ل
َ
 مَنْ يُك

يْهِ
َ
ُ عَل َّ

ى الل
َّ
ِ صَل

َّ
 الل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
ق

َ
سَامَةُ ف

ُ
مَهُ أ

َّ
ل
َ
ك

َ
ِ ف

َّ
سَامَةُ بْنُ زَيْدٍ حِبُّ رَسُولِ الل

ُ
 أ

يُّهَا النَّاسُ
َ
 يَا أ

َ
ال

َ
ق

َ
اخْتَطَبَ ف

َ
امَ ف

َ
مَّ ق

ُ
ِ ث

َّ
عُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ الل

َ
شْف

َ
ت
َ
مَ أ

َّ
 وَسَل

وهُ وَإِذَا
ُ
 تَركَ

ُ
رِيف انُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمْ الشَّ

َ
هُمْ ك

َّ
ن
َ
مْ أ

ُ
بْلِك

َ
ذِينَ مِنْ ق

َّ
كَ ال

َ
 إِنَّمَا هَل

دٍ حَمَّ
ُ

تَ م
ْ
اطِمَةَ بِن

َ
 ف

َّ
ن

َ
وْ أ

َ
ِ ل

َّ
حَدَّ وَايْمُ الل

ْ
يْهِ ال

َ
امُوا عَل

َ
ق
َ
 أ

ُ
عِيف  سَرَقَ فِيهِمْ الضَّ

دْ
َ
 ق

ُ
ول

ُ
 بْنَ سَعْدٍ يَق

َ
يْث

َّ
دُ بْنُ رُمْحٍ سَمِعْتُ الل حَمَّ

ُ
 م

َ
ال

َ
طَعْتُ يَدَهَا ق

َ
ق

َ
تْ ل

َ
 سَرَق

ا
َ

 هَذ
َ

ول
ُ
 يَق

ْ
ن

َ
هُ أ

َ
بَغِي ل

ْ
 مُسْلِمٍ يَن

ُّ
ل

ُ
سْرِقَ وَك

َ
 ت

ْ
ن

َ
 أ

َّ
ُ عَزَّ وَجَل َّ

عَاذَهَا الل
َ
 أ
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دُ بْنُ إِسْحَقَ حَمَّ
ُ

نَا م
َ
ث ِ بْنُ نُمَيْرٍ حَدَّ

َّ
نَا عَبْدُ الل

َ
ث بِي شَيْبَةَ حَدَّ

َ
رِ بْنُ أ

ْ
بُو بَك

َ
نَا أ

َ
ث  حَدَّ

سْوَدِ عَنْ
َ
أ

ْ
بْنِ ال تِ مَسْعُودِ 

ْ
بِن هِ عَائِشَةَ  مِّ

ُ
أ انَةَ عَنْ 

َ
بْنِ رُك حَةَ 

ْ
بْنِ طَل دِ  حَمَّ

ُ
 عَنْ م

ُ َّ
ى الل

َّ
ِ صَل

َّ
ةَ مِنْ بَيْتِ رَسُولِ الل

َ
طِيف

َ
ق

ْ
كَ ال

ْ
ةُ تِل

َ
مَرْأ

ْ
تْ ال

َ
مَّا سَرَق

َ
 ل

َ
ال

َ
بِيهَا ق

َ
 أ

ُ َّ
ى الل

َّ
بِيِّ صَل ى النَّ

َ
نَا إِل

ْ
جِئ

َ
رَيْشٍ ف

ُ
ةً مِنْ ق

َ
انَتْ امْرَأ

َ
عْظَمْنَا ذَلِكَ وَك

َ
مَ أ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
 عَل

ى
َّ
ِ صَل

َّ
 الل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
ق

َ
ةً ف وقِيَّ

ُ
رْبَعِينَ أ

َ
دِيهَا بِأ

ْ
نُ نَف حْ

َ
نَا ن

ْ
ل
ُ
مُهُ وَق ِ

ّ
ل
َ
مَ نُك

َّ
يْهِ وَسَل

َ
 عَل

ُ َّ
ى الل

َّ
ِ صَل

َّ
وْلِ رَسُولِ الل

َ
ينَ ق مَّا سَمِعْنَا لِ

َ
ل
َ
هَا ف

َ
رَ خَيْرٌ ل مَ تُطَهَّ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل َّ

 الل

ى
َ
مَّا رَأ

َ
ل
َ
مَ ف

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل َّ

ى الل
َّ
ِ صَل

َّ
 الل

َ
مْ رَسُول ِ

ّ
ل
َ
نَا ك

ْ
ل

ُ
ق

َ
سَامَةَ ف

ُ
تَيْنَا أ

َ
مَ أ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
 عَل

يَّ فِي
َ
مْ عَل

ُ
ثَارُك

ْ
 مَا إِك

َ
ال

َ
ق

َ
امَ خَطِيبًا ف

َ
مَ ذَلِكَ ق

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل َّ

ى الل
َّ
ِ صَل

َّ
 الل

ُ
 رَسُول

143Lihat Abu ‘Abdullah Muhammad bin Yazid al-Quzwaini, Sunan Ibnu Majah, 
(Beirut: Dar al-Fikr, 2003). Hadis No. 2538.
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دٍ حَمَّ
ُ

سُ م
ْ
ذِي نَف

َّ
ِ وَال

َّ
مَةٍ مِنْ إِمَاءِ الل

َ
ى أ

َ
عَ عَل

َ
 وَق

َّ
ِ عَزَّ وَجَل

َّ
 حَدٍّ مِنْ حُدُودِ الل

دٌ يَدَهَا حَمَّ
ُ

طَعَ م
َ
ق

َ
تْ بِهِ ل

َ
ذِي نَزَل

َّ
تْ بِال

َ
ِ نَزَل

َّ
اطِمَةُ ابْنَةُ رَسُولِ الل

َ
انَتْ ف

َ
وْ ك

َ
 بِيَدِهِ ل

Sunan an-Nasai 
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َّ
ن

َ
 عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أ

ُ
يْث

َّ
نَا الل

َ
ث  حَدَّ

َ
ال

َ
يْبَةُ ق

َ
ت
ُ
خْبَرَنَا ق

َ
 أ

ِ
َّ

 الل
َ

مُ فِيهَا رَسُول ِ
ّ
ل
َ
وا مَنْ يُك

ُ
ال

َ
ق

َ
تْ ف

َ
تِي سَرَق

َّ
ةِ ال زُومِيَّ

ْ
مَخ

ْ
 ال

ُ
ن

ْ
هُمْ شَأ هَمَّ

َ
رَيْشًا أ

ُ
 ق

سَامَةُ بْنُ زَيْدٍ حِبُّ رَسُولِ
ُ
ا أ

َّ
يْهِ إِل

َ
تَرِئُ عَل جْ

َ
وا وَمَنْ ي

ُ
ال

َ
مَ ق

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل َّ

ى الل
َّ
 صَل

يْهِ
َ
عَل  ُ َّ

ى الل
َّ
ِ صَل

َّ
 الل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
ق

َ
ف سَامَةُ 

ُ
أ مَهُ 

َّ
ل
َ
ك

َ
ف مَ 

َّ
وَسَل يْهِ 

َ
عَل  ُ َّ

ى الل
َّ
ِ صَل

َّ
 الل

ذِينَ
َّ
كَ ال

َ
 إِنَّمَا هَل

َ
ال

َ
ق

َ
طَبَ ف

َ
خ

َ
امَ ف

َ
مَّ ق

ُ
ِ ث

َّ
عُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ الل

َ
شْف

َ
ت
َ
مَ أ

َّ
 وَسَل

ُ
عِيف وهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمْ الضَّ

ُ
 تَركَ

ُ
رِيف انُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمْ الشَّ

َ
هُمْ ك

َّ
ن
َ
مْ أ

ُ
ك

َ
بْل

َ
 ق

طَعْتُ يَدَهَا
َ
ق

َ
تْ ل

َ
دٍ سَرَق حَمَّ

ُ
تَ م

ْ
اطِمَةَ بِن

َ
 ف

َّ
ن

َ
وْ أ

َ
ِ ل

َّ
حَدَّ وَايْمُ الل

ْ
يْهِ ال

َ
امُوا عَل

َ
ق
َ
 أ
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ي خْبَرَنِ
َ
 أ

َ
ال

َ
سْمَعُ عَنْ ابْنِ وَهْبٍ ق

َ
نَا أ

َ
يْهِ وَأ

َ
حَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَل

ْ
 ال

َ
ال

َ
 ق

تْ
َ
ةً سَرَق

َ
 امْرَأ

َّ
ن

َ
خْبَرَهُ عَنْ عَائِشَةَ أ

َ
بَيْرِ أ  عُرْوَةَ بْنَ الزُّ

َّ
ن

َ
سُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أ

ُ
 يُون

144Lihat Abu ‘Abd al-Rahman Ahmad bin Syu‘aib bin ‘Ali bin Sinan bin Bahr 
al-Nasa’i, Sunan al-Nasa’i, (Beirut: Dar al-Fikr, 2005). Hadis No. 4815.

145Lihat Abu ‘Abd al-Rahman Ahmad bin Syu‘aib bin ‘Ali bin Sinan bin Bahr 
al-Nasa’i, Sunan al-Nasa’i, (Beirut: Dar al-Fikr, 2005). Hadis No. 4818.



120 Studi Ilmu Hadis: Jilid II

ُ
يَ بِهَا رَسُول تِ

ُ
أ
َ
تْحِ ف

َ
ف

ْ
زْوَةِ ال

َ
مَ فِي غ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل َّ

ى الل
َّ
ِ صَل

َّ
 فِي عَهْدِ رَسُولِ الل

 وَجْهُ
َ

ن وَّ
َ
مَهُ تَل

َّ
ل
َ
مَّا ك

َ
ل
َ
سَامَةُ بْنُ زَيْدٍ ف

ُ
مَهُ فِيهَا أ

َّ
ل
َ
ك

َ
مَ ف

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل َّ

ى الل
َّ
ِ صَل

َّ
 الل

مَ
َّ
يْهِ وَسَل

َ
عَل  ُ َّ

ى الل
َّ
ِ صَل

َّ
 الل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
ق

َ
ف مَ 

َّ
يْهِ وَسَل

َ
عَل  ُ َّ

ى الل
َّ
ِ صَل

َّ
 رَسُولِ الل

مَّا
َ
ل
َ
ِ ف

َّ
 الل

َ
سَامَةُ اسْتَغْفِرْ لِي يَا رَسُول

ُ
هُ أ

َ
 ل

َ
ال

َ
ق

َ
ِ ف

َّ
عُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ الل

َ
شْف

َ
ت
َ
 أ

َّ
ِ عَزَّ وَجَل

َّ
ى الل

َ
نَى عَل

ْ
ث
َ
أ
َ
مَ ف

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل َّ

ى الل
َّ
ِ صَل

َّ
 الل

ُ
امَ رَسُول

َ
عَشِيُّ ق

ْ
 ال

َ
ان

َ
 ك

انُوا إِذَا سَرَقَ
َ
هُمْ ك

َّ
ن
َ
مْ أ

ُ
ك

َ
بْل

َ
كَ النَّاسُ ق

َ
ا بَعْدُ إِنَّمَا هَل مَّ

َ
 أ

َ
ال

َ
مَّ ق

ُ
هُ ث

ُ
هْل

َ
 بِمَا هُوَ أ

َ
ال

َ
مَّ ق

ُ
حَدَّ ث

ْ
يْهِ ال

َ
امُوا عَل

َ
ق
َ
 أ

ُ
عِيف وهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمْ الضَّ

ُ
 تَركَ

ُ
رِيف  فِيهِمْ الشَّ

طَعْتُ يَدَهَا
َ
تْ ق

َ
دٍ سَرَق حَمَّ

ُ
تَ م

ْ
اطِمَةَ بِن

َ
 ف

َّ
ن

َ
وْ أ

َ
سِي بِيَدِهِ ل

ْ
ذِي نَف

َّ
 وَال
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ي عُرْوَةُ خْبَرَنِ
َ
 أ

َ
ال

َ
هْرِيِّ ق سَ عَنْ الزُّ

ُ
ِ عَنْ يُون

َّ
نَا عَبْدُ الل

َ
نْبَأ

َ
 أ

َ
ال

َ
خْبَرَنَا سُوَيْدٌ ق

َ
 أ

فِي مَ 
َّ
وَسَل يْهِ 

َ
عَل  ُ َّ

ى الل
َّ
ِ صَل

َّ
رَسُولِ الل عَهْدِ  فِي  تْ 

َ
سَرَق ةً 

َ
امْرَأ  

َّ
ن

َ
أ بَيْرِ  الزُّ  بْنُ 

 عُرْوَةُ
َ

ال
َ
شْفِعُونَهُ ق

َ
سَامَةَ بْنِ زَيْدٍ يَسْت

ُ
ى أ

َ
وْمُهَا إِل

َ
زعَِ ق

َ
ف

َ
 ف

ٌ
تْحِ مُرْسَل

َ
ف

ْ
زْوَةِ ال

َ
 غ

َ
ال

َ
ق

َ
مَ ف

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل َّ

ى الل
َّ
ِ صَل

َّ
 وَجْهُ رَسُولِ الل

َ
ن وَّ

َ
سَامَةُ فِيهَا تَل

ُ
مَهُ أ

َّ
ل
َ
مَّا ك

َ
ل
َ
 ف

مَّا
َ
ل
َ
ِ ف

َّ
 الل

َ
سَامَةُ اسْتَغْفِرْ لِي يَا رَسُول

ُ
 أ

َ
ال

َ
ِ ق

َّ
مُنِي فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ الل ِ

ّ
ل
َ
تُك

َ
 أ

ِ بِمَا
َّ

ى الل
َ
نَى عَل

ْ
ث
َ
أ
َ
مَ خَطِيبًا ف

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل َّ

ى الل
َّ
ِ صَل

َّ
 الل

ُ
امَ رَسُول

َ
عَشِيُّ ق

ْ
 ال

َ
ان

َ
 ك

146Lihat Abu ‘Abd al-Rahman Ahmad bin Syu‘aib bin ‘Ali bin Sinan bin Bahr 
al-Nasa’i, Sunan al-Nasa’i, (Beirut: Dar al-Fikr, 2005). Hadis No. 4819.
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انُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمْ
َ
هُمْ ك

َّ
ن
َ
مْ أ

ُ
ك

َ
بْل

َ
كَ النَّاسُ ق

َ
إِنَّمَا هَل

َ
ا بَعْدُ ف مَّ

َ
 أ

َ
ال

َ
مَّ ق

ُ
هُ ث

ُ
هْل

َ
 هُوَ أ

سُ
ْ
ذِي نَف

َّ
حَدَّ وَال

ْ
يْهِ ال

َ
امُوا عَل

َ
ق
َ
 أ

ُ
عِيف وهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمْ الضَّ

ُ
 تَركَ

ُ
رِيف  الشَّ

ُ
مَرَ رَسُول

َ
مَّ أ

ُ
طَعْتُ يَدَهَا ث

َ
ق

َ
تْ ل

َ
دٍ سَرَق حَمَّ

ُ
تَ م

ْ
اطِمَةَ بِن

َ
 ف

َّ
ن

َ
وْ أ

َ
دٍ بِيَدِهِ ل حَمَّ

ُ
 م

بَعْدَ تَوْبتَُهَا  تْ 
َ
حَسُن

َ
ف طِعَتْ 

ُ
ق

َ
ف ةِ 

َ
مَرْأ

ْ
ال كَ 

ْ
تِل بِيَدِ  مَ 

َّ
يْهِ وَسَل

َ
عَل  ُ َّ

ى الل
َّ
ِ صَل

َّ
 الل

عُ حَاجَتَهَا
َ
رْف

َ
أ
َ
تِينِي بَعْدَ ذَلِكَ ف

ْ
انَتْ تَأ

َ
ُ عَنْهَا وَك َّ

تْ عَائِشَةُ رَضِيَ الل
َ
ال

َ
 ذَلِكَ ق

مَ
َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل َّ

ى الل
َّ
ِ صَل

َّ
ى رَسُولِ الل

َ
 إِل
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عَنْ بِي 
َ
أ ي  خْبَرَنِ

َ
أ  

َ
ال

َ
ق شُعَيْبٍ  بْنُ  بِشْرُ  نَا 

َ
ث حَدَّ  

َ
ال

َ
ق ارٍ 

َّ
بَك بْنُ   

ُ
عِمْرَان خْبَرَنَا 

َ
 أ

نَاسٍ
ُ
أ سِنَةِ 

ْ
ل
َ
أ ى 

َ
عَل ةٌ 

َ
امْرَأ اسْتَعَارَتْ  تْ 

َ
ال

َ
ق عَائِشَةَ  عَنْ  عُرْوَةَ  عَنْ  هْرِيِّ   الزُّ

ى
َّ
ِ صَل

َّ
 الل

ُ
يَ بِهَا رَسُول تِ

ُ
أ
َ
مَنَهُ ف

َ
تْ ث

َ
خَذ

َ
بَاعَتْهُ وَأ

َ
ا ف  حُلِيًّ

ُ
ا تُعْرَف

َ
 وَهِيَ ل

َ
ون

ُ
 يُعْرَف

ُ َّ
ى الل

َّ
ِ صَل

َّ
 الل

َ
مَ رَسُول

َّ
ل
َ
ك

َ
سَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ف

ُ
ى أ

َ
هَا إِل

ُ
هْل

َ
سَعَى أ

َ
مَ ف

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل َّ

 الل

مُهُ ِ
ّ
ل
َ
مَ وَهُوَ يُك

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل َّ

ى الل
َّ
ِ صَل

َّ
 وَجْهُ رَسُولِ الل

َ
ن وَّ

َ
تَل

َ
مَ فِيهَا ف

َّ
يْهِ وَسَل

َ
 عَل

ِ
َّ

يَّ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ الل
َ
عُ إِل

َ
شْف

َ
ت
َ
مَ أ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل َّ

ى الل
َّ
ِ صَل

َّ
 الل

ُ
هُ رَسُول

َ
 ل

َ
ال

َ
مَّ ق

ُ
 ث

يْهِ
َ
عَل  ُ َّ

ى الل
َّ
ِ صَل

َّ
 الل

ُ
امَ رَسُول

َ
مَّ ق

ُ
ِ ث

َّ
 الل

َ
يَا رَسُول سَامَةُ اسْتَغْفِرْ لِي 

ُ
أ  

َ
ال

َ
ق

َ
 ف

إِنَّمَا
َ
ا بَعْدُ ف مَّ

َ
 أ

َ
ال

َ
مَّ ق

ُ
هُ ث

ُ
هْل

َ
 بِمَا هُوَ أ

َّ
ِ عَزَّ وَجَل

َّ
ى الل

َ
نَى عَل

ْ
ث
َ
أ
َ
ئِذٍ ف

َ
ت مَ عَشِيَّ

َّ
 وَسَل

147Lihat Abu ‘Abd al-Rahman Ahmad bin Syu‘aib bin ‘Ali bin Sinan bin Bahr 
al-Nasa’i, Sunan al-Nasa’i, (Beirut: Dar al-Fikr, 2005). Hadis No. 4814.
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وهُ وَإِذَا سَرَقَ
ُ
 فِيهِمْ تَركَ

ُ
رِيف انُوا إِذَا سَرَقَ الشَّ

َ
هُمْ ك

َّ
ن
َ
مْ أ

ُ
ك

َ
بْل

َ
كَ النَّاسُ ق

َ
 هَل

تَ
ْ
اطِمَةَ بِن

َ
 ف

َّ
ن

َ
وْ أ

َ
دٍ بِيَدِهِ ل حَمَّ

ُ
سُ م

ْ
ذِي نَف

َّ
حَدَّ وَال

ْ
يْهِ ال

َ
امُوا عَل

َ
ق
َ
 فِيهِمْ أ

ُ
عِيف  الضَّ

ةَ
َ
مَرْأ

ْ
كَ ال

ْ
طَعَ تِل

َ
مَّ ق

ُ
طَعْتُ يَدَهَا ث

َ
ق

َ
تْ ل

َ
دٍ سَرَق حَمَّ

ُ
 م

Musnad ad-Darimi 
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بَيْرِ  عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّ
ُ

يْث
َّ
نَا الل

َ
ث ِ حَدَّ

َّ
حْمَدُ بْنُ عَبْدِ الل

َ
خْبَرَنَا أ

َ
 أ

وا مَنْ
ُ
ال

َ
ق

َ
تْ ف

َ
تِي سَرَق

َّ
ةِ ال زُومِيَّ

ْ
مَخ

ْ
ةِ ال

َ
مَرْأ

ْ
 ال

ُ
ن

ْ
هُمْ شَأ هَمَّ

َ
رَيْشًا أ

ُ
 ق

َّ
ن

َ
 عَنْ عَائِشَةَ أ

سَامَةُ
ُ
ا أ

َّ
يْهِ إِل

َ
تَرِئُ عَل جْ

َ
وا وَمَنْ ي

ُ
ال

َ
مَ ق

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل َّ

ى الل
َّ
ِ صَل

َّ
 الل

َ
مُ فِيهَا رَسُول ِ

ّ
ل
َ
 يُك

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
ق

َ
سَامَةُ ف

ُ
مَهُ أ

َّ
ل
َ
ك

َ
مَ ف

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل َّ

ى الل
َّ
ِ صَل

َّ
 بْنُ زَيْدٍ حِبُّ رَسُولِ الل

اخْتَطَبَ
َ
امَ ف

َ
مَّ ق

ُ
ِ ث

َّ
عُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ الل

َ
شْف

َ
ت
َ
مَ أ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل َّ

ى الل
َّ
ِ صَل

َّ
 الل

وهُ وَإِذَا
ُ
 تَركَ

ُ
رِيف انُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمْ الشَّ

َ
هُمْ ك

َّ
ن
َ
مْ أ

ُ
ك

َ
بْل

َ
ذِينَ ق

َّ
كَ ال

َ
 إِنَّمَا هَل

َ
ال

َ
ق

َ
 ف

دٍ حَمَّ
ُ

تَ م
ْ
اطِمَةَ بِن

َ
 ف

َّ
ن

َ
وْ أ

َ
ِ ل

َّ
حَدَّ وَايْمُ الل

ْ
يْهِ ال

َ
امُوا عَل

َ
ق
َ
 أ

ُ
عِيف  سَرَقَ فِيهِمْ الضَّ

طَعْتُ يَدَهَا
َ
ق

َ
تْ ل

َ
 سَرَق

148Lihat Abu Muhammad ‘Abd Allah bin ‘Abd al-Rahman bin al-Fadl bin 
Bahram al-Darimi, Sunan Al-Darimi, (Beirut: Dar Ibnu Hazm, 2002). Hadis No. 
2200.
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Musnad Ahmad dalam Kitab Baqiy Musnad al-Anshor Bab Baqiy 
al-Musnad al-Saabiq.149 

تْ
َ
ال

َ
هْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ ق نَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّ

َ
ث اقِ حَدَّ زَّ نَا عَبْدُ الرَّ

َ
ث  حَدَّ

يْهِ
َ
ُ عَل َّ

ى الل
َّ
مَرَ النَّبِيُّ صَل

َ
أ
َ
حَدُهُ ف جْ

َ
مَتَاعَ وَت

ْ
سْتَعِيرُ ال

َ
ةٌ ت خْزُومِيَّ

َ
ةٌ م

َ
انَتْ امْرَأ

َ
 ك

النَّبِيَّ سَامَةُ 
ُ
أ مَ 

َّ
ل
َ
ك

َ
ف مُوهُ 

َّ
ل
َ
ك

َ
ف زَيْدٍ  بْنَ  سَامَةَ 

ُ
أ هَا 

ُ
هْل

َ
أ ى 

َ
ت
َ
أ
َ
ف يَدِهَا  طْعِ 

َ
بِق مَ 

َّ
 وَسَل

رَاكَ
َ
ا أ

َ
سَامَةُ ل

ُ
مَ يَا أ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل َّ

ى الل
َّ
هُ النَّبِيُّ صَل

َ
 ل

َ
ال

َ
ق

َ
مَ ف

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل َّ

ى الل
َّ
 صَل

مَ
َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل َّ

ى الل
َّ
امَ النَّبِيُّ صَل

َ
مَّ ق

ُ
 ث

َّ
ِ عَزَّ وَجَل

َّ
مُنِي فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ الل ِ

ّ
ل
َ
 تُك

وهُ
ُ
 تَركَ

ُ
رِيف نَّهُ إِذَا سَرَقَ فِيهِمْ الشَّ

َ
مْ بِأ

ُ
ك

َ
بْل

َ
 ق

َ
ان

َ
كَ مَنْ ك

َ
 إِنَّمَا هَل

َ
ال

َ
ق

َ
 خَطِيبًا ف

تُ
ْ
اطِمَةُ بِن

َ
انَتْ ف

َ
وْ ك

َ
سِي بِيَدِهِ ل

ْ
ذِي نَف

َّ
طَعُوهُ وَال

َ
 ق

ُ
عِيف  وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمْ الضَّ

ةِ زُومِيَّ
ْ

مَخ
ْ
طَعَ يَدَ ال

َ
ق

َ
طَعْتُ يَدَهَا ف

َ
ق

َ
دٍ ل حَمَّ

ُ
 م

3. I’tibar Sanad

Langkah selanjutnya setelah melakukan kegiatan takhrij dan klasifikasi 
hadis sebagai langkah awal penelitian untuk hadis yang diteliti, maka 
seluruh sanad hadis dicatat dan dihimpun untuk kemudian dilakukan 
kegiatan al-i’tibar untuk mengetahui keadaan sanad hadis dilihat dari 
ada atau tidak adanya pendukung berupa periwayat yang berstatus 
mutabi’ atau syahid. Mutabi’ ialah periwayat yang berstatus pendukung 
pada periwayat yang bukan sahabat Nabi. Sedangkan syahid adalah 
periwayat yang berstatus pendukung untuk sahabat Nabi Saw. Melalui 
i’tibar akan dapat diketahui apakah sanad hadis yang diteliti memiliki 
mutabi’ dan syahid atau tidak.150

149Lihat Abu ‘Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad 
al-Syaibani, Musnad Ahmad bin Hanbal, Cet. I, (Beirut: ‘Alam al-Kutub, 1998). Hadis 
No. 24134.

150Lihat Suryadi, Muhammad Alfatih Suryadilaga, Metodologi Penelitian Hadis, 
hlm. 67.
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Berdasarkan klasifikasi hadis di atas melalui penelusuran ke 
beberapa kitab sumber, maka ditemukan 14 riwayat, 3 riwayat pada 
Shahih al-Bukhari, riwayat pertama hadis di atas dari Aisyah, riwayat 
kedua dari Urwah bin al-Zubeir, riwayat dari Aisyah. Pada riwayat 
Muslim terdapat 2 buah hadis yang keduanya bersumber dari Aisyah. 
Pada riwayat at-Tirmidzi terdapat 1 buah hadis bersumber dari Aisyah. 
Dan pada riwayat Abu Dawud terdapat 1 hadis yang bersumber dari 
Aisyah. Pada Ibnu Majah terdapat 2 buah hadis yang bersumber dari 
Aisyah dan bersumber dari ayah Aisyah. Terdapat juga riwayat Sunan 
an-Nasai 4 buah hadis tiga bersumber dari Aisyah dan satu bersumber 
dari Urwah bin al-Zubeir. Juga dalam riwayat Sunan ad-Darimi terdapat 
satu hadis dari Aisyah. Dan pada riwayat Ahmad terdapat 1 buah hadis 
yang bersumber dari Aisyah. Dengan demikian, hadis tersebut memiliki 
syawahid dari kalangan sahabat ada Aisyah, Urwah bin al-Zubeir, dan 
ayahnya Mas’ud bin al-Aswad.

Terkait dengan sanad hadis tentang hukum dan keadilan yang 
terdapat 14 riwayat hadis, maka penulis hanya mendeskripsikan hadis 
dari jalur Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam ad-Darimi. 

Karena hadis-hadis lain dinilai sahih baik yang riwayat Bukhari, 
Muslim, at-Tirmidzi, Ibnu Majah, an-Nasai, Ahmad, dan Abu Dawud. 
Adapun hadis Aisyah yang diriwayatkan oleh ad-Darimi adalah sebagai 
berikut:

بَيْرِ  عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّ
ُ

يْث
َّ
نَا الل

َ
ث ِ حَدَّ

َّ
حْمَدُ بْنُ عَبْدِ الل

َ
خْبَرَنَا أ

َ
 أ

وا مَنْ
ُ
ال

َ
ق

َ
تْ ف

َ
تِي سَرَق

َّ
ةِ ال زُومِيَّ

ْ
مَخ

ْ
ةِ ال

َ
مَرْأ

ْ
 ال

ُ
ن

ْ
هُمْ شَأ هَمَّ

َ
رَيْشًا أ

ُ
 ق

َّ
ن

َ
 عَنْ عَائِشَةَ أ

سَامَةُ
ُ
ا أ

َّ
يْهِ إِل

َ
تَرِئُ عَل جْ

َ
وا وَمَنْ ي

ُ
ال

َ
مَ ق

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل َّ

ى الل
َّ
ِ صَل

َّ
 الل

َ
مُ فِيهَا رَسُول ِ

ّ
ل
َ
 يُك

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
ق

َ
سَامَةُ ف

ُ
مَهُ أ

َّ
ل
َ
ك

َ
مَ ف

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل َّ

ى الل
َّ
ِ صَل

َّ
 بْنُ زَيْدٍ حِبُّ رَسُولِ الل

اخْتَطَبَ
َ
امَ ف

َ
مَّ ق

ُ
ِ ث

َّ
عُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ الل

َ
شْف

َ
ت
َ
مَ أ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل َّ

ى الل
َّ
ِ صَل

َّ
 الل

وهُ وَإِذَا
ُ
 تَركَ

ُ
رِيف انُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمْ الشَّ

َ
هُمْ ك

َّ
ن
َ
مْ أ

ُ
ك

َ
بْل

َ
ذِينَ ق

َّ
كَ ال

َ
 إِنَّمَا هَل

َ
ال

َ
ق

َ
 ف



125Bab 7 | Ilmu Asbab Al-Wurud Al-Hadis

دٍ حَمَّ
ُ

تَ م
ْ
اطِمَةَ بِن

َ
 ف

َّ
ن

َ
وْ أ

َ
ِ ل

َّ
حَدَّ وَايْمُ الل

ْ
يْهِ ال

َ
امُوا عَل

َ
ق
َ
 أ

ُ
عِيف  سَرَقَ فِيهِمْ الضَّ

طَعْتُ يَدَهَا
َ
ق

َ
تْ ل

َ
 سَرَق

Telah mengabarkan kepada kami Ahmad bin Abdullah telah menceritakan 
kepada kami Al-Laits dari Ibnu Syihab dari ‘Urwah bin Az-Zubair dari ‘Aisyah 
bahwa orang-orang Quraisy disibukkan oleh perkara wanita Makhzum yang 
mencuri, kemudian mereka berkata; “Siapakah yang akan menjadi jubir kepada 
Rasulullah Saw. mengenai wanita tersebut?” Orang-orang yang lain mengatakan; 
“Sepertinya tidak ada yang berani kecuali Usamah bin Zaid, orang yang dicintai 
Rasul Saw.” Kemudian Usamah berbicara kepada beliau. Maka Rasulullah Saw. 
bersabda: “Apakah engkau akan memberikan pertolongan dalam perkara had di 
antara had-had Allah?” kemudian beliau berdiri dan berkhutbah, beliau bersabda: 
‘Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian binasa, bahwa jika terdapat orang 
mulia di antara mereka mencuri, maka mereka membiarkannya dan jika terdapat 
orang yang lemah di antara mereka mencuri, maka mereka menegakkan hukuman 
atasnya. Demi Allah apabila Fatimah binti Muhammad mencuri, niscaya aku 
yang akan potong tangannya. (HR. ad-Darimi).

Hadis di atas bersumber dari Aisyah istri Nabi Saw., diterima oleh 
Urwah bin al-Zubeir diterima oleh Ibnu Syihab dan diterima oleh al-
Laits yang diceritakan oleh Ahmad bin Abdullah dan ditulis oleh Imam 
ad-Darimi.

Nama lengkap ad-Darimi adalah Abu Muhammad Abdullah bin Abdur 
rahman bin al-Fadl bin Bahram al-Tamimi Abu Muhammad al-Samarqandi al-
Hafizh al-Darimi. Beliau dilahirkan pada tahun 181 Hijriah (797 M) di 
Samarqand. Sejak kecil beliau terkenal tsiqah, jujur, wara’, dan cerdas. 
Beliau juga dinisbahkan kepada al-Tamimi, kabilah di mana ia bernaung, 
juga dinisbahkan dengan Ad-Darimi, nisbah kepada Darim Ibn Malik 
dari Bani Tamim. Di samping itu, beliau juga dinisbahkan dengan al-
Samarqandi, suatu daerah di seberang sungai di wilayah Irak.151 Imam 
Ad-Darimi wafat pada tahun 255 Hijirah (869 M) pada hari Tarwiyah dan 
dimakamkan pada hari Arafah, yaitu pada hari Jum’at di Marwa dalam 

151Lihat Zainul Arifin, Studi Kitab Hadis, (Surabaya: Tim Al-Muna, 2010), 
hlm. 134.
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usia 74 tahun. Ada satu pendapat yang menyatakan bahwa ia meninggal 
pada tahun 250 H, tetapi pendapat ini diragukan kebenarannya.152

Aisyah binti Abu Bakar Shiddiq kuniyahnya adalah Ummu 
Abdullah, laqab beliau Ummu al-Mukminin, nasab beliau At-Taimiyah. 
Beliau adalah istri dan sahabat Rasul Saw., lahir di Madinah dan wafat 
di Madinah tahun 58H. 

Urwah bin al-Zubeir nama lengkapnya adalah Urwah bin al-Zubeir 
bin al-Awwam bin Khuwailid bin Asad bin Abdul Izzi bin Qu. Kuniyah beliau 
adalah Abu Abdullah, nasab beliau al-Asady, beliau dari kalangan tabiin 
pertengahan. Lahir di Madinah, wafat tahun 93H. Para ulama seperti 
Imam al-Ajili menilainya tsiqah, Ibnu Hajar juga menilainya tsiqah. Ibnu 
Hibban memasukkan beliau ke dalam at-Tsiqaat. Ibnu Syihab namanya 
adalah Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah bin Syihab. Kunyah 
beliau adalah Abu Bakar, nasab beliau al-Qurasyi az-Zuhriy, termasuk dari 
kalangan tabiin pertengahan lahir di Madinah dan wafat pada tahun 
124H. Penilaian ulama di antaranya Ibnu Hajar menilainya sebagai faqih 
hafiz mutqin, Adz-Dzahabi menilainya seorang tokoh. 

Al-Laits nama lengkapnya adalah Laits bin Saad bin Abdur Rahman. 
Kuniyahnya Abu al-Harits, nasabnya al-Fahmiy, termasuk dari kalangan 
tabiit tabiin senior. Lahir di Maru dan wafat pada tahun 175H. Penilaian 
ulama seperti Yahya bin Main menilainya tsiqah, Ahmad bin Hambal 
menilai tsiqah, Abu Zur’ah menilai tsiqah, Ibnu Saad menilai tsiqah, dan 
Ali al-Madini menilainya tsiqah tsabat.

Ahmad bin Abdullah bin Yunus bin Abdullah bin Qais kuniyahnya adalah 
Abu Abdullah, nasabnya at-Tamimiy al-Yarbu’iy. Kalangan tabi’ al-atba’ 
senior, lahir di Kufah, wafat di Kufah 227H. Penilaian ulama seperti Abu 
Hatim menilainya sebagai tsiqah mutqin, An-Nasai tsiqah, Utsman bin Abi 
Syainah tsiqah laisa bihi syai, Ibnu Hibban menyebutnya dalam at-Tsiqaat. 

Berdasarkan penelitian pada sanad hadis di atas, disimpulkan 
bahwa sanad dari jalur ‘Aisyah yang diriwayatkan ad-Darimi sahih, hal 
itu dikarenakan tidak ada masalah pada diri para periwayat.

152Lihat Abdul Majid Khon, Takhrij, Metode dan Memahami Hadis, (Jakarta: 
Amzah, 2014), hlm. 241.
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4. Kritik Matan

Salah satu unsur penting hadis adalah matan. Matan adalah tempat 
berakhirnya sanad atau dengan kata lain matan adalah lafaz-lafaz yang 
dengannya makna hadis dapat dibangun. Dengan demikian, tata letak 
matan dalam struktur utuh penyajian hadis berakhir pada ujung terakhir 
sanad. Matan hadis bermuatan konsep ajaran Islam, berupa sabda Nabi, 
surat-surat yang dibuat Nabi, seperti fakta perjanjian, hadis qudsi, 
pemberitaan yang berkaitan dengan Al-Qur’an, perbuatan atau tindakan 
yang  dilakukan Nabi dan diriwayatkan kembali oleh sahabat, sifat dan 
hal ihwal pribadi Nabi, perilaku Nabi dan kebiasaan Nabi dalam tata 
kehidupan sehari-hari, Sirah Nabawi, hadis hammi, dan hadis taqriry.153 
Matan hadis juga memiliki kaidah tersendiri dalam penilaian diterima 
atau tidaknya sebuah hadis. 

Di antara syarat-syarat matan hadis dapat diterima sebagai berikut:

1) Matan itu tidak boleh mengandung kata-kata yang aneh, yang tidak 
pernah diucapkan oleh seorang ahli retorika atau penutur bahasa 
yang baik. 

2) Tidak boleh bertentangan dengan pengertian-pengertian rasional 
yang aksiomatik yang sekiranya tidak mungkin ditakwilkan. 

3) Tidak boleh bertentangan dengan kaidah-kaidah umum dalam 
hukum dan akhlak.

4) Tidak boleh bertentangan dengan indra dan kenyataan.

5) Tidak boleh bertentangan dengan hal yang aksiomatik dalam 
kedokteran dan ilmu pengetahuan.

6) Tidak mengundang hal-hal yang hina, di mana agama tentu tidak 
membenarkannya.

7) Tidak bertentangan dengan hal-hal yang masuk akal dalam prinsip-
prinsip kepercayaan tentang sifat-sifat Allah dan para Rasul-Nya.

8) Tidak bertentangan dengan sunatullah dalam alam dan manusia.

9) Tidak mengandung hal-hal tak masuk akal yang dijauhi oleh mereka 
yang berpikir.

153Lihat Hasjim Abbas, Kritik Matan Hadis, (Yogyakarta: TERAS, 2014), hlm. 15.



128 Studi Ilmu Hadis: Jilid II

10) Tidak boleh bertentangan dengan Al-Qur'an atau dengan sunnah 
yang mantap, atau yang sudah terjadi ijma’ padanya, atau yang 
diketahui dari agama secara pasti yang sekiranya tidak mengandung 
kemungkinan takwil.

11) Tidak boleh bertentangan dengan kenyataan-kenyataan sejarah 
yang diketahui dari zaman Nabi Saw. 

12) Tidak boleh bersesuaian dengan mazhab rawi yang giat 
mempropagandakan mazhabnya sendiri.

13) Tidak boleh berupa berita tentang peristiwa yang terjadi dengan 
kesaksian sejumlah besar manusia kemudian hanya seorang rawi 
yang meriwayatkannya.

14) Tidak boleh timbul dari dorongan yang bersifat emosional, yang 
membuat rawi meriwayatkannya.

15) Tidak boleh mengandung janji berlebihan dalam pahala untuk 
perbuatan kecil atau berlebihan dalam ancaman yang keras untuk 
perkara sepele.154

Terkait dengan matan hadis tentang hukum dan keadilan dapat 
dideskripsikan dalam makalah ini. Hadis tentang hukum dan keadilan 
yang bersumber dari Aisyah, Urwah bin al-Zubeir dan ayahnya Mas’ud 
bin al-Aswad penulis temukan dalam kitab-kitab hadis standar. 

Hadis riwayat Bukhari terdapat 3 buah hadis, dua yang bersumber 
dari Aisyah dan satu dari Urwah bin al-Zubeir. Dua hadis yang 
bersumber dari Aisyah melaporkan dengan redaksi sebagai berikut:

تْ
َ
تِي سَرَق

َّ
ةِ ال زُومِيَّ

ْ
مَخ

ْ
ةِ ال

َ
مَرْأ

ْ
 ال

ُ
ن

ْ
هُمْ شَأ هَمَّ

َ
رَيْشًا أ

ُ
 ق

َّ
ن

َ
أ

Kemudian dilanjut dengan redaksi:

مَ 
َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل َّ

ى الل
َّ
ِ صَل

َّ
 الل

َ
مُ فِيهَا رَسُول ِ

ّ
ل
َ
وَمَنْ يُك

154Lihat Mustahaf As-Siba’i, Sunnah dan Peranannya dalam Penetapan Hukum 
Islam (Sebuah Pembelaan Kaum Sunni), (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993), hlm. 66-72.
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مَ
َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل َّ

ى الل
َّ
ِ صَل

َّ
سَامَةُ بْنُ زَيْدٍ حِبُّ رَسُولِ الل

ُ
ا أ

َّ
يْهِ إِل

َ
تَرِئُ عَل جْ

َ
وَمَنْ ي

مِنْ حَدٍّ  فِي  عُ 
َ
شْف

َ
ت
َ
أ مَ 

َّ
وَسَل يْهِ 

َ
عَل  ُ َّ

الل ى 
َّ
صَل  ِ

َّ
الل  

ُ
رَسُول  

َ
ال

َ
ق

َ
ف سَامَةُ 

ُ
أ مَهُ 

َّ
ل
َ
ك

َ
 ف

 ِ
َّ

حُدُودِ الل

وَإِذَا وهُ 
ُ
تَركَ  

ُ
رِيف الشَّ فِيهِمْ  سَرَقَ  إِذَا  انُوا 

َ
ك هُمْ 

َّ
ن
َ
أ مْ 

ُ
ك

َ
بْل

َ
ق ذِينَ 

َّ
ال كَ 

َ
هْل

َ
أ  إِنَّمَا 

دٍ حَمَّ
ُ

تَ م
ْ
اطِمَةَ بِن

َ
 ف

َّ
ن

َ
وْ أ

َ
ِ ل

َّ
حَدَّ وَايْمُ الل

ْ
يْهِ ال

َ
امُوا عَل

َ
ق
َ
 أ

ُ
عِيف  سَرَقَ فِيهِمْ الضَّ

طَعْتُ يَدَهَا
َ
ق

َ
تْ ل

َ
سَرَق

Terjadi perbedaan redaksi di akhir ucapan Nabi Saw. di atas dengan 
yang di bawah:

وهُ وَإِذَا
ُ
 تَركَ

ُ
رِيف انُوا إِذَا سَرَقَ الشَّ

َ
هُمْ ك

َّ
ن
َ
مْ أ

ُ
ك

َ
بْل

َ
 مَنْ ق

َّ
يُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا ضَل

َ
 يَا أ

دٍ حَمَّ
ُ

تَ م
ْ
اطِمَةَ بِن

َ
 ف

َّ
ن

َ
وْ أ

َ
ِ ل

َّ
حَدَّ وَايْمُ الل

ْ
يْهِ ال

َ
امُوا عَل

َ
ق
َ
 فِيهِمْ أ

ُ
عِيف  سَرَقَ الضَّ

دٌ يَدَهَا حَمَّ
ُ

طَعَ م
َ
ق

َ
تْ ل

َ
مَ سَرَق

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل َّ

ى الل
َّ
صَل

Sementara dari Urwah bin al-Zubeir melaporkan dengan redaksi 
sebagai berikut:

تْحِ
َ
ف

ْ
زْوَةِ ال

َ
مَ فِي غ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل َّ

ى الل
َّ
ِ صَل

َّ
تْ فِي عَهْدِ رَسُولِ الل

َ
ةً سَرَق

َ
 امْرَأ

َّ
ن

َ
أ

سَامَةُ
ُ
أ مَهُ 

َّ
ل
َ
مَّا ك

َ
ل
َ
ف عُرْوَةُ   

َ
ال

َ
ق شْفِعُونَهُ 

َ
يَسْت زَيْدٍ  بْنِ  سَامَةَ 

ُ
أ ى 

َ
إِل وْمُهَا 

َ
ق زعَِ 

َ
ف

َ
 ف

مُنِي فِي حَدٍّ مِنْ ِ
ّ
ل
َ
تُك

َ
 أ

َ
ال

َ
ق

َ
مَ ف

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل َّ

ى الل
َّ
ِ صَل

َّ
 وَجْهُ رَسُولِ الل

َ
ن وَّ

َ
 فِيهَا تَل

 . ِ
َّ

حُدُودِالل
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 .. ِ
َّ

 الل
َ

سَامَةُ اسْتَغْفِرْ لِي يَا رَسُول
ُ
 أ

َ
ال

َ
ق

مَّ
ُ
ث هُ 

ُ
هْل

َ
أ هُوَ  بِمَا   ِ

َّ
ى الل

َ
عَل نَى 

ْ
ث
َ
أ
َ
ف ِ خَطِيبًا 

َّ
 الل

ُ
امَ رَسُول

َ
ق عَشِيُّ 

ْ
ال  

َ
ان

َ
مَّا ك

َ
ل
َ
 ف

ُ
رِيف انُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمْ الشَّ

َ
هُمْ ك

َّ
ن
َ
مْ أ

ُ
ك

َ
بْل

َ
كَ النَّاسَ ق

َ
هْل

َ
إِنَّمَا أ

َ
ا بَعْدُ ف مَّ

َ
 أ

َ
ال

َ
 ق

دٍ بِيَدِهِ حَمَّ
ُ

سُ م
ْ
ذِي نَف

َّ
حَدَّ وَال

ْ
يْهِ ال

َ
امُوا عَل

َ
ق
َ
 أ

ُ
عِيف وهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمْ الضَّ

ُ
 تَركَ

طَعْتُ يَدَهَا
َ
ق

َ
تْ ل

َ
دٍ سَرَق حَمَّ

ُ
تَ م

ْ
اطِمَةَ بِن

َ
 ف

َّ
ن

َ
وْ أ

َ
ل

Hadis di atas terdapat perbedaan redaksi terutama terkait dua dari 
Aisyah dengan Urwah bin al-Zubeir. Dua hadis Aisyah di atas tidak 
menyebutkan kapan peristiwa pencurian tersebut terjadi. Sementara 
redaksi pada Urwah bin al-Zubeir mengungkapkan kasus pencurian 
terjadi pada penaklukan kota Makkah. Termasuk khutbah yang dilaku-
kan Rasul Saw., di redaksi Aisyah tidak menyebutkan waktu. Sementara 
pada Urwah menyebutkan khutbah pada waktu sore hari. Sehingga tidak 
diketahui juga pada riwayat-riwayat di atas apakah pencurian itu pada 
waktu pagi atau sore hari. Tetapi redaksi-redaksi tersebut sama-sama 
menyebutkan kasus pencurian yang dilakukan oleh Wanita Quraisy 
dari Bani Makhzum. 

Perbedaan berikutnya juga terdapat pada sanad. Jika dua hadis 
di atas dari Aisyah kemudian diterima oleh Urwah bin al-Zubeir. 
Sementara pada hadis Urwah bin al-Zubeir tidak menyebutkan nama 
Aisyah. Padahal kasusnya sama pencurian. Dan yang ditunjuk menjadi 
juru bicara kepada Rasul juga sama yaitu Usamah bin Zaid.

Dan redaksi sumpah Nabi juga sedikit berbeda:

طَعْتُ يَدَهَا
َ
ق

َ
تْ ل

َ
دٍ سَرَق حَمَّ

ُ
تَ م

ْ
اطِمَةَ بِن

َ
 ف

َّ
ن

َ
وْ أ

َ
ِ ل

َّ
وَايْمُ الل

طَعْتُ يَدَهَا
َ
ق

َ
تْ ل

َ
دٍ سَرَق حَمَّ

ُ
تَ م

ْ
اطِمَةَ بِن

َ
 ف

َّ
ن

َ
وْ أ

َ
دٍ بِيَدِهِ ل حَمَّ

ُ
سُ م

ْ
ذِي نَف

َّ
وَال

Sementara pada riwayat Muslim terdapat 2 buah hadis yang 
keduanya bersumber dari Aisyah. Dua hadis yang bersumber dari Aisyah 
melaporkan dengan redaksi yang berbeda sebagai berikut:
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يْهِ
َ
عَل  ُ َّ

ى الل
َّ
بِيِّ صَل فِي عَهْدِ النَّ تْ 

َ
تِي سَرَق

َّ
ةِ ال

َ
مَرْأ

ْ
ال  

ُ
ن

ْ
هُمْ شَأ هَمَّ

َ
أ رَيْشًا 

ُ
ق  

َّ
ن

َ
 أ

تْحِ
َ
ف

ْ
زْوَةِ ال

َ
مَ فِي غ

َّ
وَسَل

مَ
َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل َّ

ى الل
َّ
ِ صَل

َّ
 الل

َ
مُ فِيهَا رَسُول ِ

ّ
ل
َ
 مَنْ يُك

مَ
َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل َّ

ى الل
َّ
ِ صَل

َّ
سَامَةُ بْنُ زَيْدٍ حِبُّ رَسُولِ الل

ُ
ا أ

َّ
يْهِ إِل

َ
تَرِئُ عَل جْ

َ
 وَمَنْ ي

َ
ن وَّ

َ
تَل

َ
سَامَةُ بْنُ زَيْدٍ ف

ُ
مَهُ فِيهَا أ

َّ
ل
َ
ك

َ
مَ ف

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل َّ

ى الل
َّ
ِ صَل

َّ
 الل

ُ
يَ بِهَا رَسُول تِ

ُ
أ
َ
 ف

ِ
َّ

عُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ الل
َ
شْف

َ
ت
َ
 أ

َ
ال

َ
ق

َ
مَ ف

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل َّ

ى الل
َّ
ِ صَل

َّ
 وَجْهُ رَسُولِ الل

ِ
َّ

 الل
َ

سَامَةُ اسْتَغْفِرْ لِي يَا رَسُول
ُ
هُ أ

َ
 ل

َ
ال

َ
ق

َ
 ف

نَى
ْ
ث
َ
أ
َ
ف اخْتَطَبَ 

َ
ف مَ 

َّ
وَسَل يْهِ 

َ
عَل  ُ َّ

ى الل
َّ
ِ صَل

َّ
 الل

ُ
رَسُول امَ 

َ
ق عَشِيُّ 

ْ
ال  

َ
ان

َ
مَّا ك

َ
ل
َ
 ف

هُ
ُ
هْل

َ
ِ بِمَا هُوَ أ

َّ
ى الل

َ
عَل

إِذَا سَرَقَ فِيهِمْ انُوا 
َ
هُمْ ك

َّ
ن
َ
مْ أ

ُ
بْلِك

َ
ذِينَ مِنْ ق

َّ
كَ ال

َ
هْل

َ
أ إِنَّمَا 

َ
بَعْدُ ف ا  مَّ

َ
 أ

َ
ال

َ
مَّ ق

ُ
  ث

ذِي
َّ
وَال ي  ِ

وَإِنّ حَدَّ 
ْ
يْهِ ال

َ
عَل امُوا 

َ
ق
َ
أ  

ُ
عِيف فِيهِمْ الضَّ وَإِذَا سَرَقَ  وهُ 

ُ
تَركَ  

ُ
رِيف  الشَّ

طَعْتُ
َ
ق

َ
تْ ل

َ
دٍ سَرَق حَمَّ

ُ
تَ م

ْ
اطِمَةَ بِن

َ
 ف

َّ
ن

َ
وْ أ

َ
سِي بِيَدِهِ ل

ْ
نَف

Sementara itu yang juga riwayat Muslim dari Aisyah terdapat 
redaksi sebagai berikut:

تْ
َ
تِي سَرَق

َّ
ةِ ال زُومِيَّ

ْ
مَخ

ْ
ةِ ال

َ
مَرْأ

ْ
 ال

ُ
ن

ْ
هُمْ شَأ هَمَّ

َ
رَيْشًا أ

ُ
 ق

َّ
ن

َ
أ

مَ
َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل َّ

ى الل
َّ
ِ صَل

َّ
 الل

َ
مُ فِيهَا رَسُول ِ

ّ
ل
َ
 مَنْ يُك
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مَهُ
َّ
ل
َ
ك

َ
مَ ف

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل َّ

ى الل
َّ
ِ صَل

َّ
سَامَةُ حِبُّ رَسُولِ الل

ُ
ا أ

َّ
يْهِ إِل

َ
تَرِئُ عَل جْ

َ
 وَمَنْ ي

ِ
َّ

عُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ الل
َ
شْف

َ
ت
َ
مَ أ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل َّ

ى الل
َّ
ِ صَل

َّ
 الل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
ق

َ
سَامَةُ ف

ُ
أ

انُوا إِذَا
َ
هُمْ ك

َّ
ن
َ
مْ أ

ُ
ك

َ
بْل

َ
ذِينَ ق

َّ
كَ ال

َ
هْل

َ
يُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أ

َ
 أ

َ
ال

َ
ق

َ
اخْتَطَبَ ف

َ
امَ ف

َ
مَّ ق

ُ
 ث

حَدَّ وَايْمُ
ْ
يْهِ ال

َ
امُوا عَل

َ
ق
َ
 أ

ُ
عِيف وهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمْ الضَّ

ُ
 تَركَ

ُ
رِيف  سَرَقَ فِيهِمْ الشَّ

طَعْتُ يَدَهَا
َ
ق

َ
تْ ل

َ
دٍ سَرَق حَمَّ

ُ
تَ م

ْ
اطِمَةَ بِن

َ
 ف

َّ
ن

َ
وْ أ

َ
ِ ل

َّ
الل

Hadis riwayat Muslim dari Aisyah yang pertama di atas 
menyebutkan kasus pencurian yang dilakukan oleh perempuan yang 
terjadi pada masa Rasul Saw. pada peristiwa penaklukan Kota Makkah. 
Sementara hadis kedua tidak menyebutkan peristiwa kapan terjadinya 
pencurian. Sementara khutbah yang dilakukan oleh Nabi Saw. pada 
hadis yang pertama dilakukan Rasul pada waktu sore. Hadis kedua 
tidak menyebutkan apakah khutbah Nabi Saw. ketika itu pagi atau sore. 
Dan Nabi juga bersumpah dengan menggunakan redaksi yang berbeda:

طَعْتُ
َ
ق

َ
تْ ل

َ
دٍ سَرَق حَمَّ

ُ
تَ م

ْ
اطِمَةَ بِن

َ
 ف

َّ
ن

َ
وْ أ

َ
سِي بِيَدِهِ ل

ْ
ذِي نَف

َّ
وَال

طَعْتُ يَدَهَا
َ
ق

َ
تْ ل

َ
دٍ سَرَق حَمَّ

ُ
تَ م

ْ
اطِمَةَ بِن

َ
 ف

َّ
ن

َ
وْ أ

َ
ِ ل

َّ
وَايْمُ الل

Pada Ibnu Majah terdapat 2 buah hadis yang bersumber dari Aisyah 
dan bersumber dari ayah Aisyah. Kedua redaksi tersebut berbeda, 
dengan kasus yang sama yaitu pencurian dengan juru bicara yang sama. 
Perbedaan terletak pada hadis pertama Aisyah istri Nabi Saw. terdapat 
redaksi:

تْ
َ
تِي سَرَق

َّ
ةِ ال زُومِيَّ

ْ
مَخ

ْ
ةِ ال

َ
مَرْأ

ْ
 ال

ُ
ن

ْ
هُمْ شَأ هَمَّ

َ
رَيْشًا أ

ُ
 ق

َّ
ن

َ
أ

Sementara dari ayah Aisyah (bukan istri Nabi) terdapat redaksi 
sebagai berikut:
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مَ
َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل َّ

ى الل
َّ
ِ صَل

َّ
ةَ مِنْ بَيْتِ رَسُولِ الل

َ
طِيف

َ
ق

ْ
كَ ال

ْ
ةُ تِل

َ
مَرْأ

ْ
تْ ال

َ
مَّا سَرَق

َ
ل

ةً وقِيَّ
ُ
رْبَعِينَ أ

َ
دِيهَا بِأ

ْ
نُ نَف حْ

َ
نَا ن

ْ
ل
ُ
مُهُ وَق ِ

ّ
ل
َ
مَ نُك

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل َّ

ى الل
َّ
بِيِّ صَل ى النَّ

َ
نَا إِل

ْ
جِئ

َ
 ف

هَا
َ
رَ خَيْرٌ ل مَ تُطَهَّ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل َّ

ى الل
َّ
ِ صَل

َّ
 الل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
ق

َ
ف

Kasus pencurian terjadi di rumah Nabi Saw. dilakukan oleh 
perempuan suku Quraisy dan melaporkan kasus kepada Rasul Saw. dan 
berusaha menyuap Rasul Saw. dengan sejumlah uang 40 uqiyah. Tapi kata

Rasul Saw. . Rasul Saw. pun menolak. Kemudian

mereka dari pihak perempuan mendatangi Usamah bin Zaid untuk 
merayu Rasul Saw. Kemudian Rasul Saw. mengatakan:

ِ
َّ

مَةٍ مِنْ إِمَاءِ الل
َ
ى أ

َ
عَ عَل

َ
 وَق

َّ
ِ عَزَّ وَجَل

َّ
يَّ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ الل

َ
مْ عَل

ُ
ثَارُك

ْ
 مَا إِك

تْ
َ
ذِي نَزَل

َّ
تْ بِال

َ
ِ نَزَل

َّ
اطِمَةُ ابْنَةُ رَسُولِ الل

َ
انَتْ ف

َ
وْ ك

َ
دٍ بِيَدِهِ ل حَمَّ

ُ
سُ م

ْ
ذِي نَف

َّ
 وَال

دٌ يَدَهَا حَمَّ
ُ

طَعَ م
َ
ق

َ
 بِهِ ل

Apa yang menyebabkan kalian mencegahku dari menegakkan hukum-hukum 
Allah yang terjadi pada seorang budak dari budak-budak Allah? Demi yang 
jiwa Muhammad berada di tangan-Nya, seandainya Fatimah putri Muhammad 
mencuri, niscaya Muhammad sendiri yang akan memotong tangannya.

Sedangkan pada riwayat Sunan an-Nasai terdapat 4 hadis, tiga 
bersumber dari Aisyah dan satu bersumber dari Urwah bin al-Zubeir. 
Tiga buah hadis dari Aisyah dilaporkan dengan redaksi sebagai berikut:

تْ
َ
تِي سَرَق

َّ
ةِ ال زُومِيَّ

ْ
مَخ

ْ
 ال

ُ
ن

ْ
هُمْ شَأ هَمَّ

َ
رَيْشًا أ

ُ
 ق

َّ
ن

َ
أ

تْحِ
َ
ف

ْ
زْوَةِ ال

َ
مَ فِي غ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل َّ

ى الل
َّ
ِ صَل

َّ
تْ فِي عَهْدِ رَسُولِ الل

َ
ةً سَرَق

َ
 امْرَأ

َّ
ن

َ
أ

بَاعَتْهُ
َ
ف ا  حُلِيًّ  

ُ
تُعْرَف ا 

َ
ل وَهِيَ   

َ
ون

ُ
يُعْرَف نَاسٍ 

ُ
أ سِنَةِ 

ْ
ل
َ
أ ى 

َ
عَل ةٌ 

َ
امْرَأ  اسْتَعَارَتْ 

مَنَهُ
َ
تْ ث

َ
خَذ

َ
وَأ
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Ternyata tiga hadis dari Aisyah di atas berbeda redaksi. Redaksi yang 
pertama Aisyah melaporkan seorang perempuan dari Bani Makhzum 
melakukan pencurian dengan tidak menyebutkan kapan peristiwa 
tersebut terjadi. Sementara pada redaksi kedua Aisyah menyebutkan 
kasus pencurian oleh seorang perempuan yang terjadi pada peristiwa 
penaklukkan Kota Makkah. Sementara pada redaksi ketiga menyebutkan 
kasus penjualan barang yang dipinjam oleh perempuan yang hasil 
penjualannya diambil olehnya. Sementara yang menjadi juru bicara 
agar perempuan tersebut di bebaskan dari hukuman adalah Usamah bin 
Zaid. Namun Rasul menolak permintaan Usamah dengan mengatakan:

ِ
َّ

عُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ الل
َ
شْف

َ
ت
َ
أ

ِ
َّ

عُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ الل
َ
شْف

َ
ت
َ
أ

ِ
َّ

مُنِي فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ الل ِ
ّ
ل
َ
تُك

َ
أ

Kemudian baru Rasul melanjutkan khutbahnya dengan redaksi 
hadis:

وهُ وَإِذَا سَرَقَ
ُ
 تَركَ

ُ
رِيف انُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمْ الشَّ

َ
هُمْ ك

َّ
ن
َ
مْ أ

ُ
ك

َ
بْل

َ
ذِينَ ق

َّ
كَ ال

َ
 إِنَّمَا هَل

تْ
َ
دٍ سَرَق حَمَّ

ُ
تَ م

ْ
اطِمَةَ بِن

َ
 ف

َّ
ن

َ
وْ أ

َ
ِ ل

َّ
حَدَّ وَايْمُ الل

ْ
يْهِ ال

َ
امُوا عَل

َ
ق
َ
 أ

ُ
عِيف  فِيهِمْ الضَّ

طَعْتُ يَدَهَا
َ
ق

َ
ل

وهُ
ُ
 تَركَ

ُ
رِيف انُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمْ الشَّ

َ
هُمْ ك

َّ
ن
َ
مْ أ

ُ
ك

َ
بْل

َ
كَ النَّاسُ ق

َ
ا بَعْدُ إِنَّمَا هَل مَّ

َ
 أ

وْ
َ
سِي بِيَدِهِ ل

ْ
ذِي نَف

َّ
 وَال

َ
ال

َ
مَّ ق

ُ
حَدَّ ث

ْ
يْهِ ال

َ
امُوا عَل

َ
ق
َ
 أ

ُ
عِيف  وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمْ الضَّ

طَعْتُ يَدَهَا
َ
تْ ق

َ
دٍ سَرَق حَمَّ

ُ
تَ م

ْ
اطِمَةَ بِن

َ
 ف

َّ
ن

َ
أ
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وهُ
ُ
 فِيهِمْ تَركَ

ُ
رِيف انُوا إِذَا سَرَقَ الشَّ

َ
هُمْ ك

َّ
ن
َ
مْ أ

ُ
ك

َ
بْل

َ
كَ النَّاسُ ق

َ
إِنَّمَا هَل

َ
ا بَعْدُ ف مَّ

َ
 أ

َّ
ن

َ
وْ أ

َ
دٍ بِيَدِهِ ل حَمَّ

ُ
سُ م

ْ
ذِي نَف

َّ
حَدَّ وَال

ْ
يْهِ ال

َ
امُوا عَل

َ
ق
َ
 فِيهِمْ أ

ُ
عِيف  وَإِذَا سَرَقَ الضَّ

طَعْتُ يَدَهَا
َ
ق

َ
تْ ل

َ
دٍ سَرَق حَمَّ

ُ
تَ م

ْ
اطِمَةَ بِن

َ
ف

Dalam redaksi hadis itu, Usamah menyadari kekeliruan-nya lalu 
berkata kepada Rasul Saw.: 

ِ
َّ

 الل
َ

اسْتَغْفِرْ لِي يَا رَسُول

Sementara itu hadis yang berasal dari Urwah bin al-Zubeir 
dilaporkan dengan redaksi:

تْحِ
َ
ف

ْ
زْوَةِ ال

َ
مَ فِي غ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل َّ

ى الل
َّ
ِ صَل

َّ
تْ فِي عَهْدِ رَسُولِ الل

َ
ةً سَرَق

َ
 امْرَأ

َّ
ن

َ
أ

مَ
َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل َّ

ى الل
َّ
ِ صَل

َّ
 وَجْهُ رَسُولِ الل

َ
ن وَّ

َ
سَامَةُ فِيهَا تَل

ُ
مَهُ أ

َّ
ل
َ
مَّا ك

َ
ل
َ
 عُرْوَةُ ف

َ
ال

َ
 ق

ِ
َّ

مُنِي فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ الل ِ
ّ
ل
َ
تُك

َ
 أ

َ
ال

َ
ق

َ
ف

Redaksi diatas menjelaskan bahwa Usamah bin Zaid di minta 
pertolongannya merayu Rasul Saw, tapi Rasul menolak dengan 
mengatakan:

ِ
َّ

مُنِي فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ الل ِ
ّ
ل
َ
تُك

َ
أ

Usamah menyadari kekeliruannya lalu berkata kepada Rasul Saw.

ِ
َّ

 الل
َ

اسْتَغْفِرْ لِي يَا رَسُول
Kemudian Rasul berkhutbah:

وهُ
ُ
 تَركَ

ُ
رِيف انُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمْ الشَّ

َ
هُمْ ك

َّ
ن
َ
مْ أ

ُ
ك

َ
بْل

َ
كَ النَّاسُ ق

َ
إِنَّمَا هَل

َ
ا بَعْدُ ف مَّ

َ
 أ

َّ
ن

َ
وْ أ

َ
دٍ بِيَدِهِ ل حَمَّ

ُ
سُ م

ْ
ذِي نَف

َّ
حَدَّ وَال

ْ
يْهِ ال

َ
امُوا عَل

َ
ق
َ
 أ

ُ
عِيف  وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمْ الضَّ

طَعْتُ يَدَهَا
َ
ق

َ
تْ ل

َ
دٍ سَرَق حَمَّ

ُ
تَ م

ْ
اطِمَةَ بِن

َ
ف
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Sementara itu pada riwayat Ahmad terdapat 1 buah hadis 
yang bersumber dari Aisyah yang juga berbeda redaksinya dengan 
sebelumnya yaitu:

حَدُهُ جْ
َ

مَتَاعَ وَت
ْ
سْتَعِيرُ ال

َ
ةٌ ت خْزُومِيَّ

َ
ةٌ م

َ
انَتْ امْرَأ

َ
ك

Redaksi ini melaporkan terkait seorang perempuan dari Bani 
Makhzum meminjam perhiasan, tetapi ia tidak mau mengembalikan. 

طْعِ يَدِهَا
َ
مَ بِق

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل َّ

ى الل
َّ
مَرَ النَّبِيُّ صَل

َ
أ
َ
ف

Nabi memerintahkan agar dipotong tangannya. 

مَ
َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل َّ

ى الل
َّ
سَامَةُ النَّبِيَّ صَل

ُ
مَ أ

َّ
ل
َ
ك

َ
مُوهُ ف

َّ
ل
َ
ك

َ
سَامَةَ بْنَ زَيْدٍ ف

ُ
هَا أ

ُ
هْل

َ
ى أ

َ
ت
َ
أ
َ
ف

Kerluarga perempuan tersebut datang ke Usamah agar mau merayu 
Rasul Saw. untuk membebaskannya. Tapi Rasul menolak dengan 
mengatakan:

َّ
ِ عَزَّ وَجَل

َّ
مُنِي فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ الل ِ

ّ
ل
َ
رَاكَ تُك

َ
ا أ

َ
سَامَةُ ل

ُ
يَا أ

Kemudian Rasul melanjutkannya dengan khutbah:

سَرَقَ وَإِذَا  وهُ 
ُ
تَركَ  

ُ
رِيف فِيهِمْ الشَّ سَرَقَ  إِذَا  نَّهُ 

َ
بِأ مْ 

ُ
ك

َ
بْل

َ
ق  

َ
ان

َ
مَنْ ك كَ 

َ
هَل  إِنَّمَا 

دٍ حَمَّ
ُ

م تُ 
ْ
بِن اطِمَةُ 

َ
ف انَتْ 

َ
ك وْ 

َ
ل بِيَدِهِ  سِي 

ْ
نَف ذِي 

َّ
وَال طَعُوهُ 

َ
ق  

ُ
عِيف الضَّ  فِيهِمْ 

طَعْتُ يَدَهَا
َ
ق

َ
ل

Dengan memperhatikan redaksi-redaksi hadis di atas, secara umum 
menjelaskan tentang kasus pencurian walaupun ada beberapa hadis di 
atas yang menjelaskan tentang peminjaman barang yang dijual atau 
yang tidak dikembalikan yang kasusnya sama dilakukan oleh seorang 
perempuan terhormat dari suku Quraisy Bani Makhzum dan juru 
bicaranya sama yaitu Usamah bin Zaid. Hadis di atas menegaskan 
kedudukan hukum yang tidak boleh diintervensi oleh siapa pun 
termasuk dari kalangan orang yang terdekat. Hadis di atas termasuk 
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riwayah bilmakna. Dan tidak saling bertentangan juga tidak berten-
tangan dengan Al-Qur'an dan akal sehat serta ilmu pengetahuan. Tetapi 
hadis tersebut perlu dipahami melalui pendekatan kontekstual.

5. Asbab al-Wurud al-Hadis

Hadis tentang hukum dan keadilan yang terdapat dalam beberapa 
kitab standar diungkapkan dalam kitab al-Bayan wa at-Ta’rif Fi Asbab 
al-wurud al-Hadis oleh Ibnu Hamzah pada halaman 23 dengan redaksi

  sebab munculnya hadis tersebut terdapat

keterangan Aisyah tentang perhatian orang-orang Quraisy terhadap 
seorang perempuan dari suku Bani al-Makhzum yang mencuri. Ketika 
itu memang ada dua suku Quraisy yang dianggap mulia, yaitu Suku 
Bani Makhzum dan Suku Bani Abdu Manaf.155 

Ketika yang melakukan pencurian seorang perempuan dari Suku 
Bani Makhzum, orang-orang Quraisy ketika itu berusaha untuk mencari 
informasi siapa yang dapat melobi Rasul Saw. agar perempuan tersebut 
tidak dihukum. Karena ketika itu hukuman bagi pencuri pada masa 
Rasul Saw. adalah potong tangan. Mereka khawatir dan juga mengalami 
ketakutan akan dipotongnya tangan perempuan tersebut, karena mereka 
menyadari bahwa Nabi Saw. tidak akan meringankan sanksi hudud. Dan 
sebelumnya dahulu, hukum potong tangan bagi pencuri sudah biasa 
dilakukan di antara mereka sebelum turunnya Islam, dan turunlah Al-
Qur’an yang mensyariatkan sanksi potong tangan bagi pencuri, maka 
sanksi ini tetap berlangsung.

Akhirnya mereka memilih Usamah bin Zaid yang merupakan 
orang yang paling dicintai oleh Rasul Saw. Mereka berharap Usamah 
dapat melobi Rasul Saw. agar perempuan tersebut tidak dihukum 
potong tangan atau hudud atau diringankan dengan membayar denda. 
Lalu Usamah pun menghadap kepada Rasul Saw. dan menyampaikan 
permohonannya kepada Rasul Saw. tentang permpuan tersebut. Tapi 
apa jawab Rasul Saw.?

ِ
َّ

عُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ الل
َ
شْف

َ
ت
َ
أ

155Lihat Ibnu Taimiyah, As-Siyasah asy-Syar’iyyah, hlm. 193.
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Apakah engkau hendak meminta keringanan terhadap sanksi hudûd Allâh..??

Dalam riwayat lain:

ِ
َّ

مُنِي فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ الل ِ
ّ
ل
َ
تُك

َ
أ

Apakah kalian akan mengajakku melakukan “kompromi” terhadap hukum 
Allah..??

Dalam riwayat lain:

ِ
َّ

مَةٍ مِنْ إِمَاءِ الل
َ
ى أ

َ
عَ عَل

َ
 وَق

َّ
ِ عَزَّ وَجَل

َّ
يَّ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ الل

َ
مْ عَل

ُ
ثَارُك

ْ
 مَا إِك

Apa yang menyebabkan kalian mencegahku dari menegakkan hukum Allah yang 
terjadi pada seorang budak dari budak-budak Allah?

Kemudian Rasul Saw. bangkit menyampaikan khutbah:

فِيهِمْ سَرَقَ  إِذَا  انُوا 
َ
ك هُمْ 

َّ
ن
َ
أ مْ 

ُ
ك

َ
بْل

َ
ق ذِينَ 

َّ
ال كَ 

َ
هَل إِنَّمَا   

َ
ال

َ
ق

َ
ف اخْتَطَبَ 

َ
ف امَ 

َ
 ق

َّ
ن

َ
وْ أ

َ
ِ ل

َّ
حَدَّ وَايْمُ الل

ْ
يْهِ ال

َ
امُوا عَل

َ
ق
َ
 أ

ُ
عِيف وهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمْ الضَّ

ُ
 تَركَ

ُ
رِيف  الشَّ

طَعْتُ يَدَهَا
َ
ق

َ
تْ ل

َ
دٍ سَرَق حَمَّ

ُ
تَ م

ْ
اطِمَةَ بِن

َ
ف

Rasul lalu bersabda: “Orang-orang sebelum kalian telah menjadi binasa karena 
apabila ada orang dari kalangan terhormat (pejabat, penguasa, elite masyarakat) 
mereka mencuri, mereka membiarkannya dan apabila ada orang dari kalangan 
rendah (masyarakat rendahan, rakyat biasa) mereka mencuri, mereka lalu 
menegakkan sanksi hukuman atasnya. Demi Allah, sendainya Fathimah binti 
Muhammad mencuri, pasti aku potong tangannya.(HR. Bukhari).

Dalam riwayat lain terdapat redaksi:

ُ
رِيف انُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمْ الشَّ

َ
هُمْ ك

َّ
ن
َ
مْ أ

ُ
بْلِك

َ
ذِينَ مِنْ ق

َّ
كَ ال

َ
هْل

َ
إِنَّمَا أ

َ
ا بَعْدُ ف مَّ

َ
 أ

سِي بِيَدِهِ
ْ
ذِي نَف

َّ
ي وَال ِ

حَدَّ وَإِنّ
ْ
يْهِ ال

َ
امُوا عَل

َ
ق
َ
 أ

ُ
عِيف وهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمْ الضَّ

ُ
 تَركَ
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تِي
َّ
ال ةِ 

َ
مَرْأ

ْ
ال كَ 

ْ
بِتِل مَرَ 

َ
أ مَّ 

ُ
ث يَدَهَا  طَعْتُ 

َ
ق

َ
ل تْ 

َ
سَرَق دٍ  حَمَّ

ُ
تَ م

ْ
بِن اطِمَةَ 

َ
ف  

َّ
ن

َ
أ وْ 

َ
 ل

طِعَتْ يَدُهَا
ُ
ق

َ
تْ ف

َ
سَرَق

“Amma Ba’du. Sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian 
adalah manakala ada orang yang terpandang (terhormat) dari mereka mencuri, 
maka mereka pun membiarkannya. Namun jika ada orang yang lemah dan hina 
di antara mereka ketahuan mencuri, maka dengan segera mereka melaksanakan 
hukuman atasnya. Demi Zat yang jiwaku berada tangan-Nya, sekiranya Fatimah 
binti Muhammad yang mencuri, sungguh aku sendiri yang akan memotong tangannya.

Dalam riwayat lain terdapat redaksi:

ُ
رِيف انُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمْ الشَّ

َ
هُمْ ك

َّ
ن
َ
مْ أ

ُ
ك

َ
بْل

َ
كَ النَّاسُ ق

َ
إِنَّمَا هَل

َ
ا بَعْدُ ف مَّ

َ
 أ

َ
ال

َ
 ق

دٍ بِيَدِهِ حَمَّ
ُ

سُ م
ْ
ذِي نَف

َّ
حَدَّ وَال

ْ
يْهِ ال

َ
امُوا عَل

َ
ق
َ
 أ

ُ
عِيف وهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمْ الضَّ

ُ
 تَركَ

طَعْتُ يَدَهَا
َ
ق

َ
تْ ل

َ
دٍ سَرَق حَمَّ

ُ
تَ م

ْ
اطِمَةَ بِن

َ
 ف

َّ
ن

َ
وْ أ

َ
 ل

Kemudian beliau bersabda: “Adapun selanjutnya, sesungguhnya orang-orang 
sebelum kalian binasa karena apabila ada orang mulia di antara mereka yang 
mencuri maka mereka membiarkannya dan apabila ada orang lemah di antara 
mereka yang mencuri maka mereka menegakkan hukuman kepadanya. Demi Zat 
yang jiwa Muhammad ada di tangan-Nya, seandainya Fatimah binti Muhammad 
mencuri niscaya saya potong tangannya”. 

Terdapat juga riwayat lain bersumber dari Aisyah bahwa ada 
seorang perempuan meminjam perhiasan melalui orang-orang yang 
dia kenal, sedang dia tidak dikenal. Lalu dia jual perhiasan tersebut 
dan kemudian hasil penjualan perhiasan ia ambil uangnya. Riwayat 
lain ia meminjam perhiasan tapi tidak mau mengembalikan pinjaman. 
Kemudian dia dihadapkan kepada Rasul melalui Usamah bin Zaid. 
Usamah kemudian berusaha untuk meminta keringanan kepada Rasul 
Saw. tentang wanita tersebut. Maka memerah wajah Rasul Saw. lalu 
beliau berkata kepada Usamah:

ِ
َّ

يَّ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ الل
َ
عُ إِل

َ
شْف

َ
ت
َ
أ

Apakah kamu hendak meminta syafa’at (keringanan) kepadaku atas hukum 
yang ditetapkan Allah?
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Usamah pun menyadari kekeliruannya lalu mengatakan kepada 
Rasul:

ِ
َّ

 الل
َ

اسْتَغْفِرْ لِي يَا رَسُول
Mohonkanlah ampunan untukku, wahai Rasul Allah.

Kemudian rasul berdiri lalu memuji Allah Swt. dan beliau bersabda:

وهُ
ُ
 فِيهِمْ تَركَ

ُ
رِيف انُوا إِذَا سَرَقَ الشَّ

َ
هُمْ ك

َّ
ن
َ
مْ أ

ُ
ك

َ
بْل

َ
كَ النَّاسُ ق

َ
إِنَّمَا هَل

َ
ا بَعْدُ ف مَّ

َ
 أ

َّ
ن

َ
وْ أ

َ
دٍ بِيَدِهِ ل حَمَّ

ُ
سُ م

ْ
ذِي نَف

َّ
حَدَّ وَال

ْ
يْهِ ال

َ
امُوا عَل

َ
ق
َ
 فِيهِمْ أ

ُ
عِيف  وَإِذَا سَرَقَ الضَّ

طَعْتُ يَدَهَا
َ
ق

َ
تْ ل

َ
دٍ سَرَق حَمَّ

ُ
تَ م

ْ
اطِمَةَ بِن

َ
 ف

Amma ba’du, Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian binasa karena apabila 
ada orang yang mulia di antara mereka mencuri mereka membiarkannya, 
sedang apabila orang yang lemah di antara mereka mencuri mereka tegakkan 
had (hukuman) atasnya. Demi Zat yang jiwa Muhammad ada di tangan-Nya, 
seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri niscaya aku potong tangannya.

Dan makna jawaban Rasul Saw. di atas, meskipun bernada 
pertanyaan namun maksudnya adalah pengingkaran (al-istifhâm 
al-inkâri), dalam ilmu balaghah ini termasuk istifhâm balâghi yang 
menunjukkan larangan, dan tidak membutuhkan jawaban (istifsâr). 
Sebagaimana dijelaskan Ibn Hajar al-‘Asqalani:

بْل ذَلِكَ
َ
حَدّ ق

ْ
اعَةِ فِي ال

َ
ف هُ مَنْعُ الشَّ

َ
 سَبَقَ ل

َ
ان

َ
نَّهُ ك

َ
ارِيّ لِأ

َ
إِنْك

ْ
هَام ال

ْ
بِهَمْزَةِ الِاسْتِف

Yakni hamzah bernada pertanyaan yang bermakna pengingkaran, karena telah 
ditetapkan sebelumnya larangan meminta pengampunan terhadap sanksi had.

Hamzah yang dimaksud adalah pada kalimat:

ِ
َّ

عُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ الل
َ
شْف

َ
ت
َ
أ

Apakah engkau hendak meminta keringanan terhadap sanksi hudûd Allâh??
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Dalam riwayat lain:

ِ
َّ

مُنِي فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ الل ِ
ّ
ل
َ
تُك

َ
أ

Apakah kalian akan mengajakku melakukan “kompromi” terhadap hukum 
Allah??

6. Pemaknaan Teks Hadis 

Dalam memahami hadis terkait dengan hukum dan keadilan, terlebih

dahulu perlu memahami makna hudud (  ) yang terdapat pada teks

hadis. Kata hudud (  ) sendiri berasal dari bahasa Arab dari asal

kata hadd (  ) yang secara etimologis bermakna yang dilarang, dan

tepi sesuatu, atau pinggiran-pinggiran yang membuat berbeda dengan 
lainnya.156 

Dalam bahasa Indonesia kata tersebut diartikan memberi batas, 
membedakan, memisahkan, mencegah, menghindarkan, dan menjatuh-
kan hukuman.157

Dari akar kata itu terbentuk kata jadian yang sangat banyak dan 
mempunyai arti yang berbeda-beda, tapi substansinya tetap pada makna 
dasar kata itu. Misalnya dijumpai dalam Al-Qur’an kata  dan . 

 (fi’il madhi) yang juga fi’il muta’addi (transitif) memerlukan pelengkap 
penderita.158 Kata kerja tersebut berkonotasi perbuatan atau melakukan 
suatu perbuatan yang menentang. Dalam QS. al-Mujadalah ayat 22:

وْ
َ
هٗ وَل

َ
َ وَرَسُوْل ّٰ

 مَنْ حَاۤدَّ الل
َ

وْن خِرِ يُوَاۤدُّ
ٰ
ا

ْ
يَوْمِ ال

ْ
ِ وَال

ّٰ
 بِالل

َ
ؤْمِنُوْن وْمًا يُّ

َ
دُ ق جِ

َ
ا ت

َ
 ل

وْبِهِمُ
ُ
ل
ُ
بَ فِيْ ق

َ
ت
َ
ٰۤىِٕكَ ك ول

ُ
هُمْۗ ا

َ
وْ عَشِيْرَت

َ
هُمْ ا

َ
وْ اِخْوَان

َ
بْنَاۤءَهُمْ ا

َ
وْ ا

َ
بَاۤءَهُمْ ا

ٰ
انُوْٓا ا

َ
 ك

نْهٰرُ خٰلِدِيْنَ
َ
ا

ْ
تِهَا ال حْ

َ
جرِْيْ مِنْ ت

َ
تٍ ت

ّٰ
هُمْ جَن

ُ
نْهُۗ وَيُدْخِل يَّدَهُمْ بِرُوحٍْ مِّ

َ
 وَا

َ
اِيْمَان

ْ
 ال

156Lihat Abu al-Husain Ahmad Ibn Faris Ibn Jakaria, Mu’jam Maqayis Fi al-
Lughah, Cet. I, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), hlm. 239.

157Lihat Ahmad Warson Munawir, Kamus al-Munawir Arab – Indonesia Terlengkap, 
(Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 242.

158Lihat Mustafa al-Galayaini, Jami’ al-Durus al-Arabiyah, Cet. XXI, (Beirut: 
Maktabah Ashiryah, 1987), hlm. 34.
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ِ
ّٰ

 حِزْبَ الل
َّ

آ اِن
َ
ل
َ
ا   ۗ ِ

ّٰ
ٰۤىِٕكَ حِزْبُ الل ول

ُ
ا ُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُۗ  ّٰ

رَضِيَ الل  فِيْهَاۗ 

 
َ

لِحُوْ ن
ْ
مُف

ْ
هُمُ ال

Kamu tak akan mendapati kaum yang beriman pada Allah dan hari akhirat, saling 
berkasih-sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, 
sekalipun orang-orang itu bapak-bapak, atau anak-anak atau saudara-saudara 
ataupun keluarga mereka. meraka itulah orang-orang yang telah menanamkan 
keimanan dalam hati mereka dan menguatkan mereka dengan pertolongan yang 
datang dari pada-Nya dan dimasukannya mereka ke dalam surga yang mengalir 
di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Allah rida terhadap 
mereka, dan merekapun merasa puas terhadap (limpahan rahmat)-Nya. Mereka 
itulah golongan Allah. Ketahuilah, bahwa sesungguhnya hizbullah itu adalah 
golongan yang beruntung.

Komentar Imam Abu Hayyan dan al-Alusi tentang kata 

pada prinsipnya bermakna  yaitu musuh-musuh Allah pasti akan 

menentang kebijakan Allah dan Rasul-Nya, baik ia menentang secara 
diam-diam maupun terang-terangan. Orang yang menentang dengan 
keras biasanya tidak lagi dengan secara diam-diam, tapi sudah dengan 
penampakan. 

Ar-Raghib al-Asfahani menyebutkan bahwa hudud yang merupakan

bentuk plural dari kata . Kata ini berarti pembatas yang membatasi 

dua sesuatu yang mencegah atau menghalangi atau memisahkan 
bercampurnya sesuatu itu dengan lainnya. Karena itu, hadd Allah itu 
mempunyai empat dimensi; pertama, sesuatu yang memiliki batas yang 
tetap, tidak boleh ditambah atau dikurangi, misalnya jumlah rakaat salat 
lima waktu. Kedua, batas yang membolehkan untuk ditambah, tapi tidak 
boleh dikurangi, misalnya ketentuan zakat yang berkaitan dengan syarat 
kadar dan haulnya. Jika si muzaki hendak mengeluarkannya meskipun 
belum cukup haul, maka tidak dipandang melanggar ketentuan zakat, 
sebab itu batas, minimal. Ketiga, sesuatu ketetapan yang memungkinkan 
untuk ditambah atau dikurangi. Al-Ashfahni mencontohkan kebolehan 
berpoligami empat orang istri, akan tetapi kalau hanya punya satu istri 
dipandang tidak melanggar aturan. Keempat, ketentuan yang kedua-
duanya dibolehkan yaitu menambah atau mengurangi, misalnya salat 
sunnah dhuha 8 rakaat, jika ada yang menambah atau mengurangi dari 
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8 rakaat menjadi 2 rakaat atau menjadi 10 rakaat, maka dipandang 
boleh.159 Abubakar Jabir al-Jurzani sendiri menyebut hudud adalah 
larangan Allah yang diperintahkan kepada manusia memelihara diri dan 
tidak boleh mendekatinya.160 Atas pengertian yang dikemukakan oleh 
Abu Bakar Jabir al-Jurzani menujukkan bahwa hudud itu merupakan 
larangan-larangan Allah yang harus dijauhi.

Menurut ulama Hanafiyah secara terminologis had adalah sanksi-
sanksi pidana (uqubat) yang telah ditentukan bentuk dan ukurannya 
oleh syariah sebagai upaya untuk melindungi hak Allah (hak universal 
atau hak kolektif manusia).161

Perbedaan definisi di atas menyebabkan perbedaan pendapat 
mengenai jumlah hudud. Menurut Hanafiyah, hudud yang menjadi hak 
Allah ada lima, yaitu had as-sariqah (pencurian), had az-zina (zina), had 
asy-syurbi (minuman keras), had as-sukri (mabuk-mabukan), dan had 
al-qadzaf (pencemaran nama baik). Jumhur ulama menyebutkan hudud 
ada delapan macam, yaitu had sariqah (pencurian), had az-zina (zina), 
had asy-syurbi (minuman keras), had al-qadzaf (pencemaran nama baik), 
had al-qishas, had ar-riddah, had al-baghyu (pemberontakan), dan had 
quttha’u at-thariq (pembegalan). Ibnu Jizziy berpendapat, jinayah atau 
jarimah yang mendapat sanksi pidana (uqubat) ada 13 macam, yaitu 

159Al-Raghib al-Asfahani, Mufradatu al-Fadz al-Qur’an, Cet. I (Beirut: Dar al-
Syamsiah, 1992), hlm. 221-222.

160Abubakar Jabir al-Jurjzani, Minhaj al Muslim Kitab wa Akhlak wa Ibadah wa 
Muamalah, Cet. VIII, (Al-Madinatul al-Munawarah: t.p., 1976), hlm. 453.

161Jarimah sebagai hak Allah maksudnya adalah apabila ia menyentuh hak-hak 
masyarakat secara kolektif, menyentuh rasa aman dan sistem sosial masyarakat. 
Adapun hak Adami (hak manusia secara individu) adalah apabila ia menyentuh 
hak-hak individu masyarakat. Hukuman-hukuman pidana (uqubat) menjadi hak 
(kolektif) Allah bilamana disyariatkan untuk melindungi kemaslahatan jemaah 
yaitu perlindungan terhadap kehormatan (ala’radh), keturunan (al-ansab), harta 
(al-amwal), akal (al-uqul), dan jiwa (al-anfus). Hanya saja sebagian uqubat ada yang 
murni menjadi hak (kolektif) Allah dan ada yang murni menjadi hak individu serta 
ada yang menjadi hak (kolektif) Allah dan (individu) manusia secara bersama-
sama. Uqubah yang menjadi hak Allah tidak dapat digugurkan oleh manusia 
sebagai individu. Sebaliknya ia hanya bisa digugurkan oleh pemaafan Allah melalui 
pertaubatan sosial (taubah wa islah). Sedang uqubah yang menjadi hak individu 
manusia dapat digugurkan melalui pengampunan manusia secara individu sebagai 
korban. Pembahasan lebih dalam, telah dikaji dalam subbab “hak Allah dan hak 
manusia”. Lihat Wahbah, al-Fikih al-Islami, hlm. 12, dan Abdul Qadir Audah, at-
Tasyri’ al-Jina’i al-Islami, (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1992), hlm. 126.
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pembunuhan, pelukaan, zina, pencemaran nama baik, minum khamr, 
pencurian, pemberontakan, pemurtadan, kemunafikan, mencaci Allah, 
mencaci para Nabi dan Malaikat, praktik sihir, dan meninggalkan salat 
dan puasa.162

Definisi yang dikemukakan tersebut di atas menunjukkan bahwa 
hudud adalah hukuman yang telah ditentukan macam dan jumlahnya, 
tidak mempunyai batas minimal dan maksimal dan menjadi otoritas 
Allah. Otoritas Allah Swt. itu mengandung makna bahwa hukuman 
tersebut tidak dapat dihapus oleh perseorangan yang menjadi korban 
atau oleh masyarakat yang diwakili oleh penguasa negara. Sehingga 
ada ulama fikih mengklasifikasi hudud itu pada jenis-jenis tindak pidana 
tertentu, misalnya zina, qadzf, minuman keras, pemberontakan termasuk 
kasus pencurian yang terjadi pada masa Rasul Saw., dan lain-lain. Tetapi 
ada juga ulama yang tidak hanya membatasi pada perkara tertentu saja, 
karena didasarkan ayat-ayat yang berbicara tentang hudud.

Sedangkan istilah hukm berasal dari kata  yang

pada dasarnya berarti mencegah. Seperti pada kata   yang

berarti mencegahnya dengan cara mengikat. Adapun kata  

berarti menilai dan menetapkan sesuatu.163

Kata  dengan berbagai derivasinya di dalam Al-Qur’an memiliki

banyak arti di antaranya dapat bermakna sesuatu yang berkesan di dalam 
hati seperti pada QS. Al-Hajj ayat 52 sebagai berikut:

فِيْٓ يْطٰنُ  الشَّ قَى 
ْ
ل
َ
ا ىٓ  تَمَنّٰ اِذَا  آ 

َّ
اِل نَبِيٍّ  ا 

َ
ل وَّ سُوْلٍ  مِنْ رَّ بْلِكَ 

َ
ق مِنْ  نَا 

ْ
رْسَل

َ
ا  وَمَآ 

ُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌۙ  ٥٢ ّٰ
يٰتِهٖۗ وَالل

ٰ
ُ ا ّٰ
كِمُ الل حْ

ُ
مَّ ي

ُ
يْطٰنُ ث قِى الشَّ

ْ
ُ مَا يُل ّٰ

 الل
ُ

سَخ
ْ
يَن

َ
تِهٖۚ ف مْنِيَّ

ُ
 ا

Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu seorang Rasulpun dan tidak (pula) 
seorang Nabi, melainkan apabila ia mempunyai sesuatu keinginan, syaitanpun 
memasukkan godaan-godaan terhadap keinginan itu, Allah menghilangkan apa 

162Audah, at-Tasyri’ al-Jina’i, hlm. 540.
163Abi al-Qâsim al-Husain Ibn Muhammad ibn Mufadhal, al-Ma’rûf bi al-

Rhâghib al-Ashfahâni, Mufradât Alfâz al-Qur’ân, (Damaskus: Dar al-Qalam, 2002), 
hlm. 248.
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yang dimasukkan oleh syaitan itu, dan Allah menguatkan ayat-ayat-Nya. Dan 
Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Juga bisa bermakna sesuatu yang tegas dan jelas seperti QS. 
Muhammad ayat 20 sebagai berikut:

ذكُِرَ فِيْهَا مَةٌ وَّ
َ
حْك

ُّ
تْ سُوْرَةٌ م

َ
نْزِل

ُ
اِذَآ ا

َ
تْ سُوْرَةٌۚ ف

َ
ل ا نُزِّ

َ
وْل

َ
مَنُوْا ل

ٰ
ذِيْنَ ا

َّ
 ال

ُ
وْل

ُ
 وَيَق

يْهِ
َ
عَل  

مَغْشِيِّ
ْ
نَظَرَ ال يْكَ 

َ
اِل  

َ
نْظُرُوْن رَضٌ يَّ وْبِهِمْ مَّ

ُ
ل
ُ
فِيْ ق ذِيْنَ 

َّ
يْتَ ال

َ
رَا  ۙ

ُ
قِتَال

ْ
 ال

هُمْۚ ٢٠
َ
ى ل

ٰ
وْل

َ
ا
َ
مَوْتِۗ ف

ْ
مِنَ ال

Dan orang-orang yang beriman berkata: “Mengapa tiada diturunkan suatu 
surat?” Maka apabila diturunkan suatu surat yang jelas maksudnya dan 
disebutkan di dalamnya (perintah) perang, kamu lihat orang-orang yang ada 
penyakit di dalam hatinya memandang kepadamu seperti pandangan orang yang 
pingsan karena takut mati, dan kecelakaanlah bagi mereka.

Juga bisa bermakna hikmah seperti pada QS. al-Baqarah ayat 129 
sebagai berikut:

مَةَ
ْ
ك حِ

ْ
بَ وَال

ٰ
كِت

ْ
مُهُمُ ال ِ

ّ
يٰتِكَ وَيُعَل

ٰ
يْهِمْ ا

َ
وْا عَل

ُ
نْهُمْ يَتْل ا مِّ

ً
 فِيْهِمْ رَسُوْل

ْ
 رَبَّنَا وَابْعَث

حكَِيْمُ 
ْ
عَزِيْزُ ال

ْ
نْتَ ال

َ
يْهِمْۗ  اِنَّكَ ا ِ

ّ
 وَيُزكَ

Ya Tuhan kami, utuslah untuk mereka seorang Rasul dari kalangan mereka, yang 
akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau, dan mengajarkan kepada 
mereka al-Kitab (Al-Qur'an) dan al-hikmah (as-Sunnah) serta mensucikan 
mereka. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana.

Atau bermakna sifat Allah yang Maha Hakim seperti pada QS. al-
Baqarah ayat 32 sebagai berikut:

حكَِيْمُ ٣٢
ْ
عَلِيْمُ ال

ْ
نْتَ ال

َ
نَاۗ اِنَّكَ ا

َ
مْت

َّ
ا مَا عَل

َّ
نَآ اِل

َ
مَ ل

ْ
ا عِل

َ
وْا سُبْحٰنَكَ ل

ُ
ال

َ
 ق

Mereka menjawab: “Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari 
apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami; sesungguhnya Engkaulah yang 
Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Sedangkan kata-kata ‘adl  adalah bentuk masdar dari kata kerja

. Kata kerja ini berakar pada huruf
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‘ain (  ), dâl (  ), dan lâm (  ), makna pokoknya adalah 

(keadaan lurus) dan  (keadaan menyimpang).164 

Jadi rangkaian huruf-huruf tersebut mengandung makna yang 
ber tolak belakang, yakni ‘lurus’ atau ‘sama’ dan ‘bengkok’ atau ‘berbeda’. 
Dari makna pertama, kata ‘adl berarti menetapkan hukum dengan 
benar. Jadi, seorang yang ‘adl adalah berjalan lurus dan sikapnya selalu 
menggunakan ukuran yang sama, bukan ukuran ganda. ‘Persamaan’ 
itulah yang merupakan makna asal kata ‘adl, yang menjadikan pelakunya 
“tidak berpihak” kepada salah seorang yang berselisih, dan pada dasarnya 
pula seorang yang ‘adl “berpihak kepada yang benar” karena baik yang 
benar maupun yang salah sama-sama harus mem peroleh haknya. 
Dengan demikian, ia melakukan sesuatu yang patut dan tidak sewenang-
wenang. Al-Asfahâniy menyatakan bahwa kata ‘adl berarti ‘memberi 
pembagian yang sama’.165 Se mentara itu, di dalam al-Mu’jam al-Washit 
kata ‘adl  diartikan dengan memberikan apa yang menjadi hak seseorang 
dan menagih apa yang menjadi kewajibannya.166 Sedangkan menurut 
al-Maraghi yang memberikan makna kata ‘adl  dengan ‘menyampaikan 
hak kepada pemiliknya secara efektif’/dengan jalan yang paling dekat.167 

Kata-kata  di dalam berbagai bentuk nya terulang sebanyak 

28 kali di dalam Al-Qur’an. Kata ini dalam Al-Qur’an memiliki aspek 
dan objek yang beragam, begitu pula pelakunya. Keragaman tersebut 
mengakibatkan adanya keragaman makna ‘adl (keadilan). Menurut 
penelitian M. Quraish Shihab bahwa paling tidak ada empat makna 
keadilan, dan salah satu di antaranya bermakna persamaan. Maka inilah 
makna yang berkaitan dengan pembahasan penegakan hukum.168

164Imam Ibn Manzur, Lisân al-Arab, (Beirut: Dar al-Shadir, t.t.), Jilid. Ke- 11, 
hlm. 430.

165Abi al-Qâsim al-Husain ibn Muhammad ibn Mufadhdhal, al-Ma’rûf bi 
al-Rhâghib al-Ashfahâniy, Mufradât Alfâz al-Qur’ân, (Damaskus: Dar al-Qalam, 
2002), hlm. 551.  

166Majma’ al-Lughah al-‘Arabiyyah (Tahqiq),  al-Mu’jam al-Washîth, (t.tp.: Dar 
al-Da’wah, t.t.), Juz. ke-2, hlm. 588.

167Ahmad Mustafa al-Marâghiy, Tafsîr al-Marâghi, (Mesir: Markaz Maktabah 
Mathba’ah Mushthafa al-Bâbiy al-Halabiy, 1946), Juz. ke-5, hlm. 69.

168Selain itu kata ‘adl juga berarti ‘me me lihara kewajaran atas ber lanjutnya 
eksistensi, tidak mencegah kelanjutan eksistensi dan perolehan rahmat sewaktu 
terdapat banyak ke mungkin an untuk itu. Dan ini adalah ketika keadilan 
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7. Pemahaman Hadis 

Hadis yang telah disebutkan di atas, secara tekstual menunjukkan 
ketegasan Nabi Saw. terhadap kasus pencurian yang dilakukan oleh 
seorang wanita bangsawan dari kalangan Bani Makhzum. Ketika hukum 
potong tangan diberlakukan, ternyata ada upaya untuk menggagalkan 
hukum tersebut diberlakukan dengan cara melobi Nabi Saw. melalui 
orang-orang yang terdekat dengan beliau. Namun, Nabi Saw. dengan 
tegas menolak kompromi siapa pun yang berusaha untuk menggagalkan 
hukum tersebut. Dengan tegas Nabi Saw. menyampaikan melalui sabda 
beliau yang terdapat beberapa redaksi sebagai berikut:

طَعْتُ يَدَهَا
َ
ق

َ
دٍ ل حَمَّ

ُ
تُ م

ْ
اطِمَةُ بِن

َ
انَتْ ف

َ
وْ ك

َ
سِي بِيَدِهِ ل

ْ
ذِي نَف

َّ
وَال

طَعْتُ يَدَهَا
َ
ق

َ
تْ ل

َ
دٍ سَرَق حَمَّ

ُ
تَ م

ْ
اطِمَةَ بِن

َ
 ف

َّ
ن

َ
وْ أ

َ
ِ ل

َّ
وَايْمُ الل

طَعْتُ يَدَهَا
َ
ق

َ
تْ ل

َ
دٍ سَرَق حَمَّ

ُ
تَ م

ْ
اطِمَةَ بِن

َ
 ف

َّ
ن

َ
وْ أ

َ
دٍ بِيَدِهِ ل حَمَّ

ُ
سُ م

ْ
ذِي نَف

َّ
وَال

Pernyataan tegas Nabi Saw. tersebut menggambarkan sikap 
beliau yang tidak ada kompromi terhadap hukum Allah Swt., bahkan 
beliau pun juga akan melakukan potong tangan terhadapnya Fatimah 
jika melakukan perbuatan yang sama. Artinya dalam penegakan 
hukum beliau tidak memandang apakah orang itu termasuk golongan 
bangsawan atau rakyat biasa, apakah orang itu ada hubungan dengan 
Nabi atau tidak. Beliau tidak menerima kompromi apa pun terkait 
dengan hukum yang ditetapkan oleh Allah Swt. Ini berarti posisi 
Nabi Saw. dapat dipahami sebagai hakim yang memutuskan perkara 
pidana yang terjadi pada masa itu. Itulah sebabnya ketika ada upaya 
mempermainkan hukum Allah Swt., Nabi akan menegakkan hukum 
tersebut secara tegas. Beliau juga mengatakan: 

dinisbahkan kepada Allah. Jadi, keadilan Allah pada dasarnya merupakan rahmat 
dan kebaikan-Nya. Keadilan Allah mengan dung konsekuensi bahwa rahmat Allah 
Swt. tidak tertahan untuk diperoleh sejauh makhluk itu dapat meraihnya. Allah 
memiliki hak atas semua yang ada, sedangkan semua yang ada tidak memiliki 
sesuatu di sisi-Nya. M. Quraish Shihab, Wawasan al-Qur’an, Tafsir Maudhu’i atas 
Pelbagai Persoalan Umat, (Bandung: Mizan, 1998), hlm. 114-117.
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فِيهِمْ سَرَقَ  إِذَا  انُوا 
َ
ك هُمْ 

َّ
ن
َ
أ مْ 

ُ
ك

َ
بْل

َ
ق ذِينَ 

َّ
ال كَ 

َ
هَل إِنَّمَا   

َ
ال

َ
ق

َ
ف اخْتَطَبَ 

َ
ف امَ 

َ
 ق

حَدَّ
ْ
يْهِ ال

َ
امُوا عَل

َ
ق
َ
 أ

ُ
عِيف وهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمْ الضَّ

ُ
 تَركَ

ُ
رِيف  الشَّ

Rasul lalu bersabda: “Orang-orang sebelum kalian menjadi binasa karena apabila 
ada orang dari kalangan terhormat (pejabat, penguasa, elite masyarakat) mereka 
mencuri, mereka membiarkannya dan apabila ada orang dari kalangan rendah 
(masyarakat rendahan, rakyat biasa) mereka mencuri mereka menegakkan sanksi 
hukuman atasnya. 

Dalam riwayat lain terdapat redaksi:

ُ
رِيف انُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمْ الشَّ

َ
هُمْ ك

َّ
ن
َ
مْ أ

ُ
ك

َ
بْل

َ
كَ النَّاسُ ق

َ
إِنَّمَا هَل

َ
ا بَعْدُ ف مَّ

َ
 أ

َ
ال

َ
 ق

حَدَّ
ْ
يْهِ ال

َ
امُوا عَل

َ
ق
َ
 أ

ُ
عِيف وهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمْ الضَّ

ُ
 تَركَ

Beliau bersabda: “Adapun selanjutnya, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian 
binasa karena apabila ada orang mulia di antara mereka yang mencuri maka 
mereka membiarkannya dan apabila ada orang lemah di antara mereka yang 
mencuri maka mereka menegakkan hukuman kepadanya. 

Kasus pelanggaran hukum yang dilakukan oleh perempuan Bani 
Makhzum tersebut adalah kasus pencurian. Pada hadis lain kasus 
penggelapan barang. Ketika barang yang dipinjam kepada orang lain 
kemudian dijual lalu hasil penjualannya diambil. Kasus pencurian dalam 
redaksi hadis lain terjadi di rumah Nabi Saw. seperti hadis riwayat Ibnu 
Majah. Kasus pencurian terjadi pada peristiwa perang penaklukan Kota 
Makkah. Dalam riwayat-riwayat tersebut yang menjadi juru bicara 
menghadap Rasul Saw. adalah Usamah bin Zaid kesayangan Rasul Saw.

Ayat Al-Qur'an yang terkait dengan hukum potong tangan bagi 
pencuri adalah QS. al-Maidah ayat 38 sebagai berikut:

ُ ّٰ
ۗ وَالل ِ

ّٰ
نَ الل ا مِّ

ً
ال

َ
سَبَا نَك

َ
يْدِيَهُمَا جَزَاۤءًۢ بِمَا ك

َ
طَعُوْٓا ا

ْ
اق

َ
ةُ ف

َ
ارِق ارِقُ وَالسَّ  وَالسَّ

عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ٣٨
Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya 
(sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari 
Allah dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
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Ayat di atas secara tekstual perintah potong tangan kepada pelaku 
pencuri baik laki-laki maupun perempuan. Walaupun ayat itu tidak 
menjelaskan jenis barang yang dicuri, nilai barang, juga termasuk bagian 
tangan yang dipotong. Ayat inilah yang menjadi landasan hukum kenapa 
Nabi Saw. kemudian tidak ada kompromi terhadap pelanggar hukum. 
Walaupun ayat di atas tidak menggunakan istilah hudud, namun ayat 
tersebut menunjukkan potong tangan bagi pencuri. Hadis Nabi Saw. 
tentang hudud bagi pencuri merupakan penjelasan terhadap ayat terkait 
hukum potong tangan bagi pencuri. 

Ada dua penafsiran ulama terkait dengan makna  ada yang

memahami makna hakiki yaitu potonglah, ada juga memahami dengan 
pendekatan makna majazi, yaitu hentikanlah, sebagaimana kata al-aidi 
juga bisa bermakna tangan dan juga bermakna kekuasaan atau situasi 
mendesak yang memaksa terjadinya pencurian. Dalam sebuah hadis 
Nabi Saw. disebutkan bahwa Abbas bin Mirdas memuji-muji Nabi Saw., 
kemudian Nabi Saw. mengatakan kepada Bilal: faqtha’ lisanahu yang 
secara hakiki bermakna potonglah lidahnya, akan tetapi maksudnya 
adalah berikan sesuatu padanya agar ia berhenti memuji.169

Hadis Nabi Saw. terkait hukum potong tangan dengan demikian 
dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu hadis normatif dan hadis 
kontekstual. Hadis normatif adalah hadis-hadis yang tidak memuat 
kandungan yang berasal dari kebudayaan dan tradisi Arab. Sebaliknya 
hadis kontekstual adalah hadis terkait erat dengan kebudayaan dan 
tradisi Arab. Hadis normatif dapat diterapkan secara langsung kapan 
saja dan di mana saja, namun hadis kontekstual harus dipahami dalam 
konteks kulturalnya agar bisa dipertahankan semangat transendental-
normatifnya. Jika tidak, maka kita pun akan gagal memperoleh 
petunjuknya secara benar.

Hukuman yang ditentukan dalam Al-Qur’an dan hadis terkait 
erat dengan budaya masyarakat Arab ketika itu dan upaya yang telah 
dilakukan oleh Rasulullah Saw. sepanjang hidupnya. Hukuman potong 
tangan bagi pencuri adalah hukuman yang telah dikenal di kalangan 
masyarakat Arab bahkan jauh sebelum Islam datang.

169Lihat Abu as-Sa’ud al-Imadi, Al-Mausu’ah al-Kuaitiyah al-Fiqiiyah, Jilid XI, 
hlm. 160.
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Ayat Al-Qur'an tentang hukum potong tangan bagi pencuri turun 
di paruh akhir kerasulan yakni ketika masyarakat Muslim telah berhasil 
membangun sistem ekonomi yang menjamin orang-orang miskin bisa 
memenuhi kebutuhan dasarnya dengan mudah, baik melalui zakat, 
maupun infak dan sedekah yang menjadi tanggung jawab penguasa. 
Sistem ini menyebabkan tidak adanya pencuri karena lapar melainkan 
karena wataknya memang ingin mencuri.170 Penguasa tidak boleh 
menerapkan hukuman potong tangan bagi pencuri jika mereka belum 
membangun sistem yang memudahkan rakyat memenuhi kebutuhan 
dasar hidupnya dengan mudah.

Kemudian jika dipahami kasus pencurian yang dilakukan oleh 
perempuan Bani Makhzum yang merupakan kelompok bangsawan dari 
kalangan suku yang cukup disegani, seolah menggambarkan perilaku 
yang tidak pantas dilakukan oleh orang-orang kaya, pejabat, dan orang-
orang borjuis yang merampas harta orang lain dengan melakukan 
tindakan pencurian dan juga menggelapkan barang yang bukan miliknya. 
Hal ini juga dapat dipahami konteks pencurian dengan tindakan korupsi 
yang dilakukan oleh para pejabat dan pengusaha atau masyarakat 
saat ini yang semakin mengkhawatirkan. Di mana penegakan hukum 
juga lemah dan terkesan tebang pilih. Maka, Nabi Saw. sebagai hakim 
menegaskan tidak ada kompromi. Secara tidak langsung sikap Nabi 
Saw. ini juga merupakan perintah Rasul kepada hakim yang mempunyai 
kewenangan penuh untuk memutuskan hukum. Hakim juga disebut 
dengan al-Qadhi. Setiap keputusan hukum yang diambil oleh hakim, 
pertanggungjawabannya langsung kepada Allah Swt. 

 عليه و سلم قال:
ّٰ

النبي صلى الل أبيه : عن  بريدة عن  بن   
ّٰ

 عن عبد الل

 القضاء ثلاثة : قاضيان في النار وقاض في الجنة قاض عرف الحق فقضى

170Itulah sebabnya mengapa Al-Qur’an sebenarnya memberikan hukuman 
potong tangan atau potong kekuasaannya pada pencuri dan bukan pada orang yang 
mencuri. Al-Qur’an menggunakan isim fa’il (nama pelaku) dan bukan fi’il (kata 
kerja) memberikan isyarat bahwa yang dihukum qhat’u al-yad adalah orang yang 
menjadikan pencurian sebagai profesinya untuk memenuhi syahwat menguasai 
kekayaan.
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 به فهو في الجنة و قاض عرف الحق فجار متعمدا فهو في النار و قاض

 قضى بغير علم فهو في النار
Tipe-tipe hakim ada tiga, dua di antaranya di neraka satu di antaranya di 
syurga. Yang di syurga ialah seorang hakim yang mengetahui kebenaran, lalu ia 
memutuskan perkara berdasarkan kebenaran itu. Adapun hakim yang mengetahui 
kebenaran lalu ia berbuat curang dalam memutuskan perkara dia di neraka dan 
hakim yang memutuskan perkara kepada manusia (yang terdakwa) berdasarkan 
kebodohannya, juga di neraka. (HR. al-Hakim).

Hadis tersebut secara tekstual memberi pemahaman bahwa 
jabatan hakim terdiri atas tiga tipe. Pertama, hakim yang mengetahui 
kebenaran senantiasa memihak pada kebenaran, sehingga ia benar 
dalam memutuskan perkara. Tipe kedua, hakim jelas-jelas mengetahui 
kebenaran, namun dalam memutuskan perkara hukum memihak pada 
ketidakbenaran. Ketiga, hakim yang bodoh dan sama sekali ia tidak 
mengetahui kebenaran dalam memutuskan perkara. Tipe hakim yang 
pertama, kelak dimasukkan ke dalam surga. Tipe kedua dan ketiga inilah 
yang kelak akan dimasukkan ke dalam neraka. 

Seluruh ulama sepakat bahwa seluruh ketentuan hukum yang 
terdapat dalam Al-Qur’an dan hadis dimaksudkan untuk menciptakan 
kemaslahatan manusia baik di dunia saat ini maupun di akhirat nanti 
(sa’adatu ad-daraini). Perintah dan larangan yang termaktub di dalam 
kedua sumber otoritatif itu tidak lain untuk mengantarkan manusia 
menuju tujuan hidup yang seharusnya, yaitu kebahagiaan dunia-akhirat. 
Kemaslahatan, kebahagiaan, kebaikan merupakan puncak dari seluruh 
ketentuan hukum yang telah disyariatkan. Oleh karenanya, tidak ada 
satu ketentuan hukum pun yang dicanangkan untuk selain tujuan itu. 
Tujuan puncak itulah yang dimaksud dengan maqhasidu asy-syariah, 
tujuan syariat. Istilah al-maqshid atau al-maqashid dalam bentuk pluralnya 
secara etimologi bermakna tujuan, prinsip, maksud, dan tujuan akhir. 

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa maqashid 
asy-syariah adalah rahasia, makna dan hikmah yang berada di balik 
setiap ketentuan hukum yang disyariatkan Allah Swt. Sebagian para 
ulama fikih berpandangan bahwa maqashid asy-syariah atau maqashidu 
asy-syari’ atau al-Maqashid asy-syariah sinonim dengan al-Mashalih. Abdul 
Malik al-Juwaini (w.478H/ 1185M) sebagaimana dikutip oleh Jasir 
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‘Auda adalah salah satu ulama yang menggunakan istilah al-Maqashid 
(tujuan syariat) dan al-Mashalih al-Ammah (kemaslahatan umum) dalam 
arti yang semakna.171

Al-Mashalih adalah jamak dari kata al-Maslahah yang berarti al-khair 
(kebaikan) atau al-manfa’ah (kemanfaatan). Al-Maslahah secara bahasa 
juga bermakna kebalikan al-mafsadah (kerusakan). Kata maslahat dalam 
Bahasa Indonesia berasal dari kata al-Maslahah dalam Bahasa Arab 
yang berawal dari kata dasar (shalaha-yashluhu). Kamus Besar Bahasa 
Indonesia mendefinisikan kata maslahat dengan sesuatu yang men-
datangkan kebaikan (kemaslahatan, dan sebagainya), faedah, atau 
guna. Jadi, kemaslahatan adalah kegunaan, juga kebaikan, manfaat, 
dan kepentingan.172 Dengan demikian, kata al-Maslahah menunjuk 
pada arti manfaat yang hendak diwujudkan guna meraih kebajikan atau 
suatu hal yang lebih baik dalam kehidupan umat manusia. Setiap hal 
yang mengandung manfaat adalah maslahah, baik berupa upaya untuk 
mewujudkannya (jalbu al-mashalih) ataupun upaya menghindarkan hal 
yang menyebabkan kerusakan (dar’u almafasid).

Oleh karena itu, di balik setiap ketentuan hukum yang disyariatkan 
Allah Swt. dan Rasul-Nya yang tidak lain adalah terwujudnya 
kemaslahatan seluruh umat manusia, baik di dunia saat ini maupun 
dalam kehidupan abadi di akhirat nanti. Kemaslahatan umat manusia 
akan terwujud jika seluruh kebutuhannya, baik kebutuhan primer 
elementer (ad-daruriyat), sekunder-komplementer (al-hajiyat), maupun 
dalam hal tersier-suplementer (at-tahsiniyat) terpenuhi dan terlindungi 
dengan baik. Kebutuhan itu terumuskan dalam konsep ad-dharuriyat 
alkhamsah (lima kebutuhan primer) dan ada pula yang menyebutnya 
dengan ad-daruriyatu as-sittah (enam kebutuhan primer) yang terdiri 
dari; melindungi agama (hifzh ad-din), melindungi hidup (hifzh an-nafs), 
melindungi keturunan (hifzh an-nasl), melindungi akal (hifz al-aql), 
melindungi kehormatan (hifzh al-‘ird), dan melindungi harta (hifzh 
al-mal).173

Jika keenam kebutuhan dasar (dharury) ini terpenuhi, lebih-lebih 
apabila enam kebutuhan tersebut dalam level sekunder (hajy) dan 

171Lihat Jasir ‘Auda, Fikih al-Maqashid: Inathatu al-Ahkam asy-Syar‘iyyati bi 
Maqashidiha, hlm. 57.

172Lihat Abdul Wahhab, Ilmu Ushul Fikih, hlm. 197.
173Asy-Syathibi, al-Muwafaqat, hlm. 7-8.
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tersier (tahsiniy) juga terpenuhi dengan baik, maka kemaslahatan akan 
terwujud dan itulah yang menjadi tujuan universal syariat. Kesimpulan 
ini merupakan hasil penelusuran ahli ushul fikih terhadap hukum-
hukum syariat yang banyak ditemukan dalam teks (nash) syariat tentang 
hukum dan alasan pemberlakuannya. Di samping itu, tujuan tersebut 
dapat diketahui pula melalui nash-nash yang menjelaskan prinsip-prinsip 
dasar pensyariatan hukum Islam. 

Pada awal kelahirannya, al-hifzhu lebih dipahami sebagai 
perlindungan dengan mencegah segala sesuatu yang dapat meng-
hilangkan eksistensi ad-dharuriyatu al-khamsahatu as-sittahitu. Misalnya 
untuk melindungi potensi akal dari kerusakan, syariat mengharamkan 
minum-minuman keras yang bisa membuat akal tidak berfungsi 
bahkan rusak. Untuk melindungi keturunan yang baik dan berkualitas, 
syariat mengharamkan zina, kekerasan seksual, dan liwath (sodomi), 
pencurian. Konsep al-hifdu (menjaga) lima atau enam hal dalam hal 
ini lebih dipahami sebagai upaya pencegahan dan pertahanan yang 
bersifat preventif.



[Halaman ini sengaja dikosongkan]



155

8

ILMU JARH WA AL-TA’DIL

A. Pendahuluan
Salah satu disiplin dalam ilmu hadis yang memiliki peran penting untuk 
menguji validitas hadis adalah ilmu jarh wa al-ta’dil. Karena ilmu ini 
merupakan salah satu bagian yang tidak dapat dipisahkan dari ilmu-ilmu 
hadis lainnya dalam menentukan diterima atau ditolaknya suatu hadis. 
Jika seorang perawi misalnya dinyatakan cacat oleh para ulama, maka 
periwayatannya ditolak, sebaliknya jika seorang perawi dipuji dengan 
pujian adil, maka periwayatannya diterima, selama syarat-syarat lain 
tersebut juga dipenuhi. Kedudukan ilmu ini semakin signifikan ketika 
seseorang hendak melakukan penelitian hadis.

Ilmu jarh wa al-ta’dil adalah timbangan bagi para rawi hadis. Perawi 
yang berat timbangan ta’dilnya dapat diterima riwayatnya. Sedangkan 
perawi yang ringan timbangan ta’dilnya menjadi tertolak riwayatnya. 
Sehingga dengan adanya ilmu ini, kita dapat mengetahui periwayat 
yang dapat diterima hadisnya, serta dapat membedakannya dengan 
periwayat yang tidak diterima hadisnya. Oleh karena itulah para ulama 
ahli hadis sangat memperhatikan ilmu ini dengan penuh perhatian 
dan mencurahkan segala pikirannya untuk menguasainya. Mereka pun 
sepakat akan validitas ilmu ini. 
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Apabila para tokoh kritikus perawi tidak mencurahkan segala 
perhatiannya dalam masalah ini dengan meneliti keadilan para perawi, 
menguji hafalan dan kekuatan ingatannya, hingga untuk itu mereka 
tempuh rihlah yang panjang, menanggung kesulitan yang besar, meng-
ingatkan masyarakat untuk berhati-hati terhadap para perawi yang 
pendusta, yang lemah dan kacau hafalannya, seandainya bukan usaha 
para ulama, niscaya akan menjadi rusak ajaran Islam, orang-orang 
zindiq akan semakin merajalela. Untuk diketahui, bahwa dalam masalah 
ilmu jarh wa al-ta’dil ini bahwa oleh kebanyakan para ulama ahli hadis 
bahwa para sahabat itu seluruhnya dipandang adil, sehingga semua 
periwayatannya dapat diterima. Dengan demikian, yang menjadi sasaran 
utama ilmu jarh wa al-ta’dil ini adalah para perawi selain sahabat.

B. Pengertian Ilmu Jarh wa at-Ta’dil
Kata al-jarh (  ) merupakan bentuk dari kata dari jaraha-

yajrahu (  ) atau jariha-yajrahu (  ) yang berarti 

cacat atau luka,174 atau seseorang membuat luka pada tubuh orang 
lain yang ditandai dengan mengalirnya darah dari luka itu.175  Istilah 
cacat ini digunakan untuk menunjukkan sifat jelek yang melekat pada 
periwayat hadis seperti pelupa, pembohong, dan lain sebagainya.176 
Dengan demikian, ilmu jarh, yang secara etimologi berarti luka, cela, 
atau cacat, adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari kecacatan para 
perawi, seperti pada keadilan dan ke-dhabit-annya. 

Para ahli hadis mendefinisikan al-jarh sebagai berikut:

الطعن فى راوى الحديث بما يسلب أو يخل بعدالته أو ضبطه
Kecacatan pada perawi hadis disebabkan oleh sesuatu yang dapat merusak 
keadilan atau kedhabitan perawi.177

174Lihat Abduh Al-Manar, Studi Ilmu Hadis, (Jakarta: Gaung Persada Press, 
2011), hlm. 110.

175Lihat Abduh Al-Manar, Studi Ilmu Hadis, hlm. 111.
176Lihat Muh. Zuhri, Hadis Nabi, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2011), 

hlm. 120.
177Lihat Mudasir, Ilmu Hadis, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 50.
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Sedangkan secara terminologi, ‘Ajjaj al-Khatib sebagaimana 
diungkapkan oleh Hasbi Ash-Shiddiqi bahwa jarh sebagai berikut:

 ظهوروصف في الراوي يثلم عدالته او يخل بحفطه وضبته ما يتر تب عليه

سقوط روايته اوضعفه وردها 
Tampaknya suatu sifat pada seorang  perawi yang dapat merusak nilai keadilannya 
atau melemahkan nilai hafalan dan ingatan, yang karena sebab tersebut gugurlah 
periwayatannya atau ia dipandang lemah dan tertolak. 178 

Dalam definisi yang lain secara terminologi, jarh berarti 
menunjukkan sifat-sifat tercela bagi seorang perawi, sehingga merusak 
atau mencacatkan ke-dhabit-annya.179

Sedangkan kata al-ta’dil (  ) merupakan akar kata dari 

‘addala-yu’addilu (  ) yang berarti at-taswiyah menyamakan, 

at-tazkiyah (menyucikan).180 Sedangkan secara terminologi adalah:

عكسه هو تزكية الراوى والحكم عليه بأنه عدل أو ضابط
Yaitu lawan dari jarh (cacat), yang berarti pembersihan atau penyucian perawi 
dan ketetapan bahwa ia adil atau dhabit.

Ulama ahli hadis mendefinisikan al-ta’dil sebagai berikut:

الإعتراف بعدالته الراوى وضبطه وثقته
Mengakui keadilan seseorang, kedhabitan, dan kepercayaan.

Sedangkan pengertian ilmu jarh wa al-ta’dil diungkapkan ‘Ajjaj al-
Khathib sebagaimana dikutip oleh Fathur Rahman sebagai berikut:

178Lihat TM. Hasbi Ash-Shiddiqi, Pokok-pokok Ilmu Dirayah Hadis, Jilid II, 
(Jakarta: Bulan Bintang, 1998), hlm. 204.

179Lihat Ummu Sumbulah, Kritik Hadis, (Yogyakarta: UIN Malang Press, 
2010), hlm. 77.

180Lihat Abduh Al-Manar, Studi Ilmu Hadis, hlm. 110.
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هَا وْ رَدِّ
َ
بُوْلِ رِوَايَتِهِمْ أ

َ
 ق

ُ
وَاةِ مِنْ حَيْث حْوَالِ الرُّ

َ
 فِي أ

ُ
ذِيْ يَبْحَث

َّ
مُ ال

ْ
عِل

ْ
هُوَ ال

Adalah suatu ilmu yang membahas perihal para perawi dari segi-segi diterima 
atau ditolak periwayatannya.181 

Ada juga ulama lain mendefinisikan ilmu jarh wa al- ta’dil sebagai 
berikut:

 علم يبحث عن الرواة من حيث ما ورد فى شأنهم ما يشنيهم أو يزكيهم

بألفاظ مخصوصة
Ilmu yang membahas tentang para perawi hadis dari segi yang dapat menunjukkan 
keadaan mereka, baik yang dapat mencacatkan atau membersihkan mereka, 
dengan ungkapan atau lafaz-lafaz tertentu.182

Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa kajian ilmu 
jarh wa al-ta’dil terfokus pada penelitian terhadap perawi hadis, sehingga 
di antara mereka dapat dibedakan antara perawi yang mempunyai sifat-
sifat keadilan atau ke-dhabit-an dan yang tidak memilikinya. Dengan 
tidak memiliki kedua sifat-sifat itu, maka hal tersebut merupakan 
indikator akan kecacatan perawi dan secara otomatis periwayatannya 
tertolak. 

Sebaliknya jika bagi seorang perawi yang memiliki kedua sifat-sifat 
di atas, maka akan terhindar dari kecacatan dan berimplikasi bahwa 
hadis yang diriwayatkannya dapat diterima. Atau bisa dikatakan ilmu 
jarh wa al-ta’dil berarti ilmu yang membahas tentang kritik adanya aib 
(cacat) atau memberikan pujian adil kepada seorang perawi. Tentang 
kriteria keadilan atau ke-dhabit-an bagi seorang perawi, al-Khatib al-
Baghdadi, misalnya menyebutkan keadilan dan ke-dhabit-an meliputi 
(1) as-shadiq, kejujuran; (2) sal-syarifah bi thalab al-hadis, terkenal dalam 
pencarian hadis; (3) tark al-bida’, jauh dari praktik bid’ah; dan (4) ijtinab 

al-kabair, bukan pelaku dosa-dosa besar.183

181Lihat Fathur Rahman, Ikhtisar Mushthalah Hadis, (Bandung: PT. Ma’arif, 
1997), hlm. 68.

182Lihat Mudasir, Ilmu Hadis, hlm. 51.
183Lihat Abduh Al-Manar, Studi Ilmu Hadis, hlm. 112.
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C. Kegunaan Ilmu Jarh wa at-Ta’dil
Ilmu jarh wa al-ta’dil ini dipergunakan untuk menetapkan apakah 
periwayatan seorang perawi itu bisa diterima atau harus ditolak sama 
sekali. Apabila seorang rawi “dijarh” oleh para ahli sebagai perawi yang 
cacat, maka periwayatannya harus ditolak. Sebaliknya, bila dipuji maka 
hadisnya bisa diterima selama syarat-syarat yang lain dipenuhi.184 Dalam 
ilmu hadis penyelidikan terhadap para periwayat adalah kewajiban 
dalam rangka memelihara kemurnian sunnah Nabi Saw. yang didasarkan 
pada kaidah umum ajaran Islam.185 

Kecacatan seorang perawi itu dapat ditelusuri melalui perbuatan 
yang dilakukannya, biasanya dikategorikan ke dalam lingkup perbua-
tan seperti melakukan perbuatan bid’ah, yakni melakukan tindakan yang 
tercela atau di luar ketentuan syariah; mukhalafah, yakni berbeda dengan 
periwayatan dari perawi yang lebih tsiqah; kemudian ghalath, yakni 
banyak melakukan kekeliruan dalam meriwayatkan hadis;  juga jahalat 
al-hal, yakni tidak diketahui identitasnya secara jelas, lengkap, dan 
sempurna; serta da’wat al-inqitha’, yakni diduga penyandaran (sanad)-
nya tidak bersambung.

Adapun informasi jarh dan ta’dil-nya seorang perawi dapat diketahui 
melalui dua jalan yaitu:186

1. Popularitas para perawi di kalangan para ahli ilmu bahwa mereka 
dikenal sebagai orang yang adil, atau perawi yang mempunyai ‘aib. 
Bagi yang sudah terkenal di kalangan ahli ilmu tentang keadilannya, 
maka mereka tidak perlu lagi diperbincangkan keadilannya, begitu 
juga halnya dengan seorang perawi yang terkenal dengan tindakan 
kefasikan atau kedustaannya maka tidak perlu lagi dipersoalkan.

2. Berdasarkan pujian atau pen-tajrih-an dari perawi lain yang adil. 
Bila seorang perawi yang adil men-ta’dil-kan seorang perawi yang 
lain yang belum dikenal keadilannya, maka telah dianggap telah 
cukup dan perawi tersebut dapat menyandang gelar adil dan 
periwayatannya bisa diterima. Begitu juga dengan perawi yang 

184Lihat Badri Khaeruman, Ulum al-Hadis wa Musthalahuhu, (Bandung: Pustaka 
Setia, 2010), hlm. 109.

185Lihat Muh. Zuhri, Hadis Nabi, hlm. 121.
186Lihat Munzier Suparta, Ilmu Hadis, (Jakarta: PT RajaGrafindo, Persada, 

2000), hlm. 33.
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di-tajrih. Bila seorang perawi yang adil telah men-tajrih-nya, maka 
periwayatannya menjadi tidak bisa diterima.

D. Syarat bagi Seorang Pentajrih dan Penta’dil
Adapun syarat bagi ulama jarh wa al-ta’dil harus dapat memenuhi kriteria 
yang menjadikannya objektif dalam upaya mengungkap karakteristik 
para periwayat. Di antara syarat-syaratnya ialah:

1. Berilmu, bertakwa, wara’, dan jujur. Jika seoarang ulama tidak 
memiliki sifat-sifat ini, maka bagaimana ia dapat menghukumi 
orang lain dengan jarh wa al-ta’dil yang senantiasa membutuhkan 
keadilannya.

2. Mengetahui sebab-sebab untuk men-ta’dil-kan dan men-jarh-kan. 
Ibnu Hajar menjelaskan dalam Syarh al-Nukhbah, bahwa tazkiyah 
(pembersihan terhadap diri orang lain) hanya dapat diterima bila 
dilakukan oleh orang yang mengetahui sebab-sebabnya, bukan dari 
orang yang tidak mengetahuinya, agar ia tidak memberikan tazkiyah 
hanya dengan apa yang kelihatan olehnya dengan sepintas tanpa 
mendalami dan memeriksanya.

3. Mengetahui penggunaan kalimat-kalimat yang berbahasa Arab 
dengan pengetahuan terhadap penggunaan kalimat bahasa Arab.187 

E. Tingkatan-tingkatan Ta’dil
Adapun tingkatan bagi ta’dil sebagai berikut: 

Pertama, kata yang digunakan sebagai indikator keadilan dan ke-
dhabit-an paling tinggi, misalnya:188 

No. Kata-Kata yang Digunakan Artinya

1. اوثق الناس Orang yang paling tsiqah

2. أثبت الناس حفظا وعدلة Orang yang paling mantap hafalan dan 
keadilannya

3. ثقة فوق ثقة Orang tsiqah melebihi orang yang tsiqah

187Abduh Al-Manar, Studi Ilmu Hadis, hlm. 112.
188Mahmud Tahhan, Tafsir Musthalahul Hadis, hlm. 152.
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Kedua, kata yang digunakan sebagai indikator tingginya keadilan 
dan ke-dhabit-an seorang perawi, kata-kata di bawah ini menduduki 
tingkatan nomor dua sebagai berikut:

No. Kata-Kata yang Digunakan Artinya

1. ثبت ثبت Orang yang teguh lagi teguh

2. ثقة ثقة Orang yang tsiqah lagi tsiqah

3. حجة حجة Orang yang ahli lagi fasih lidahnya

4. ثبت ثقة Orang yang teguh lagi tsiqah

5. حافظ حجة Orang yang kuat ingatannya lagi 
meyakinkan ilmunya

6. ضابط متقن Orang yang kuat ingatannya lagi 
meyakinkan ilmunya

Ketiga, menunjukkan indikator keadilan dengan kata-kata yang 
mengandung arti kuat ingatannya. Kata-kata ini digolongkan pada 
tingkatan nomor tiga:

No. Kata-Kata yang Digunakan Artinya

1. ثبت Orang yang teguh

2. متقن Orang yang meyakinkan

3. حافظ Orang yang kuat hafalannya

4. ثقة Orang yang tsiqah

5. حجة Orang yang fasih lidahnya

Keempat, kata yang menunjukkan indikator keadilan dan ke-dhabit-
an seorang perawi, tetapi tidak mengandung arti kuat ingatannya 
sebagai berikut:

No. Kata-Kata yang Digunakan Artinya

1. صدوق Orang yang sangat jujur

2. مأمون Orang yang dapat memegang amanah

3. لابأس به Orang yang tidak cacat (tidak ada masalah)
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Kelima, kata-kata yang menunjukkan indikator kejujuran perawi, 
tetapi pada dirinya tidak ada ke-dhabit-an.

No. Kata-Kata yang Digunakan Artinya

1. محلة الصدوق Orang yang berstatus jujur

2. جيد الحديث Orang yang baik hadisnya

3. مقارب الحديث Orang yang hadisnya berdekatan dengan 
hadis orang yang tsiqah

Keenam: Kata-kata yang dipakai menunjukkan indikator yang 
mendekati cacat. Ini menduduki posisi yang terakhir dalam tingkatan 
keadilan dan ke-dhabit-an seorang perawi.

No. Kata-Kata yang Digunakan Artinya

1. صدوق إنشاءالل Orang yang jujur insya Allah

2. فلان أرجون بأن لا بأس به Orang yang diharapkan tsiqoh

3. فلان صويليح Orang yang sedikit kesalahannya

4. Orang yang diterima hadisnya   فلان مقبول حديثه

F. Hukum Tingkatan-tingkatan Ta’dil
Untuk tiga tingkatan pertama, dapat dijadikan hujjah, meskipun sebagian 
mereka lebih kuat dari sebagian yang lain. Adapun tingkatan keempat 
dan kelima, tidak bisa dijadikan hujjah. Tetapi hadis mereka boleh ditulis, 
dan diuji ke-dhabit-an mereka dengan membandingkan hadis mereka 
dengan hadis-hadis para tsiqah yang dhabith. Jika sesuai dengan hadis 
mereka, maka bisa dijadikan hujjah, dan jika tidak sesuai, maka ditolak.

Sedangkan untuk tingkatan keenam, tidak bisa dijadikan hujjah. 
Tetapi hadis mereka hanya dapat ditulis untuk dijadikan sebagai 
pertimbangan saja, bukan untuk pengujian, karena mereka tidak dhabit.
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G. Tingkatan-tingkatan Jarh
Adapun kata-kata yang digunakan untuk menilai perawi yang cacat di 
antaranya: 

Pertama, tingkatan yang paling jelek dan buruk menggunakan 
kata-kata:189

No. Kata-Kata yang Digunakan Artinya

1. أوضع الناس Orang yang paling dusta

2. أكذب الناس Orang yang paling bohong

3. إليه المنتهى في الواضع Orang yang paling buruk kebohongannya

Kedua, kata-kata yang menunjukkan kecacatan paling jelek nomor 
dua adalah:

No. Kata-Kata yang Digunakan Artinya

1. كذاب Seorang pembohong

2. وضاع Seorang pendusta

3. دجال Seorang penipu

Ketiga, kata-kata yang berarti indikator adanya dugaan dusta, 
bohong, serta yang lainnya.

No. Kata-Kata yang Digunakan Artinya

1. Orang yang dituduh berbohong فلان متهم بالكذب

2. أوتمهم بالوضع Orang yang dituduh dusta

3. فلان فيه النظر Orang yang perlu diteliti

189Mahmud Tahhan, Tafsir Musthalahul Hadis, hlm. 153-154.
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No. Kata-Kata yang Digunakan Artinya

4. فلان ساقط Orang yang gugur

5. فلان ذاهب الحديث Orang yang hadisnya telah hilang

6. فلان متروك الحديث Orang yang ditinggalkan hadisnya

Keempat, kata yang menunjukkan indikator kelemahan kedudukan 
perawi.

No. Kata-Kata yang Digunakan Artinya

1. مطروح الحديث Orang yang dilempar hadisnya

2. فلان ضعيف Orang yang lemah

3. فلان مردود الحديث Orang yang ditolak hadisnya

Kelima, kata yang menunjukkan indikator kekacauan hafalan 
perawi:

No. Kata-Kata yang Digunakan Artinya

1. فلان لا يحتج به Orang yang tidak dapat digunakan hujjahnya

2. فلان مجهول Orang yang tidak dikenal identitasnya

3. فلان منكر الحديث Orang yang mungkar hadisnya

4. فلان مضطرب الحديث Orang yang kacau hadisnya

5. فلان واه Orang yang banyak menduga-duga
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Keenam, perawi yang menunjukkan indikator sifat kelemahannya 
tetapi mendekati pada sifat adil.

No. Kata-Kata yang Digunakan Artinya

1. ضعف حديثه Orang yang dilemahkan hadisnya

2. فلان مقال فيه Orang yang diperbincangkan

3. فلان فيه خلف Orang yang disingkirkan

4. فلان لين Orang yang lunak/lembek

5. فلان ليس بالحجه Orang yang tidak dapat digunakan hujjah 
hadisnya

6. فلان ليس بلقوي Orang yang tidak kuat

H. Hukum Tingkatan-tingkatan Jarh
Untuk dua tingkatan terakhir (keenam dan kelima) tidak bisa dijadikan 
sebagai hujjah terhadap hadis riwayat mereka, akan tetapi boleh ditulis 
untuk diperhatikan saja. Sedangkan empat tingkatan teratas tidak boleh 
dijadikan sebagai hujjah, tidak boleh ditulis, dan tidak dianggap sama 
sekali. 

I. Yang Menyebabkan Perawi Terjadi Jarh wa al-Ta’dil

1. Penyebab Perawi Dinilai Jarh

a. Melakukan perbuatan bid’ah (yaitu melakukan tindakan tercela, di 
luar ketentuan syara’). Perawi yang disifati dengan bid’ah adakalanya 
tergolong orang-orang yang dianggap kafir dan adakalanya 
tergolong orang yang difasikkan. Mereka yang dianggap kafir 
adalah golongan Syiah Rafidhah yang meyakini bahwa Tuhan telah 
menyusup (bersatu) pada sayyidina ‘Ali dan pada imam-imam 
yang lain, dan mempercayai bahwa Ali akan kembali lagi ke dunia 
sebelum hari kiamat. Sedangkan orang-orang yang dianggap fasik 
ialah orang yang mempunyai keyakinan yang bertentangan dengan 
dasar syariat.
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b. Mukhalafah (meriwayatkan hadis yang berbeda dengan periwayatan 
perawi yang lebih tsiqah). Apabila perawi yang bagus ingatannya 
dan jujur meriwayatkan suatu hadis yang berlawanan maknanya 
dengan orang yang lebih kuat ingatannya atau berlawanan dengan 
kebanyakan orang, yang kedua periwayatan tersebut tidak dapat 
digabungkan maknanya. Periwayatan demikian disebut “syadz”, dan 
kalau perlawanan itu berkesangatan atau perawinya yang lemah 
sekali hafalannya, periwayatannya disebut “munkar”.

c. Ghalath (banyak kekeliruan dalam periwayatannya). Ghalath (salah) 
itu kadang-kadang banyak dan kadang-kadang sedikit. Seorang 
perawi yang disifati banyak kesalahan dalam riwayatnya maka 
hendaknya diadakan peninjauan kembali terhadap hadis-hadis 
yang telah diriwayatkannya, akan tetapi jika periwayatnya tadi juga 
terdapat dalam periwayatan perawi yang disifati dengan ghalath, 
maka hadisnya dapat dipakai melalui sanad hadis kedua ini tapi 
apabila tidak ada maka hadisnya di-tawaquf-kan.

d. Jahalat al-hal (tidak dikenal identitasnya). Jahalat al-hal merupakan 
salah satu pantangan untuk dapat diterima hadisnya, selama belum 
jelas identitas perawinya. Apabila sebagian orang telah mengenal 
identitasnya dengan baik, kemudian ada yang mengingkarinya, 
dalam hal ini didahulukan penetapan orang yang telah mengenalnya, 
sebab tentu ia lebih tahu dari seseorang yang mengingkarinya.

e. Da’wal inqitha’ (diduga keras sanadnya yang terputus). Misalnya 
menuduh perawi men-tadlis-kan atau meng-irsal-kan suatu hadis.190 

2. Penyebab Perawi Dinilai Ta’dil

Keadilan seorang perawi dapat diketahui dengan salah satu dari dua 
ketetapan berikut:

a. Dengan bi-syuhrah, karena kepopulerannya di kalangan ahli ilmu 
bahwa dia terkenal sebagai orang yang adil. Seperti: Imam Anas 
bin Malik, Sufyan ats-Tsauri, Syu’bah bin al-Hajjaj, Asy-Syafi’i, 
Imam Ahmad, dan lain sebagainya. Mereka yang sudah terkenal 
sebagai orang yang adil di kalangan para ahli ilmu, maka mereka 
tidak perlu lagi untuk diperbincangkan keadilannya.

190Lihat Munzier Suparta, Ilmu Hadis, hlm. 35-37.
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b. Pujian dari seseorang yang adil (tazkiyah). Yaitu ditetapkan sebagai 
perawi yang adil oleh orang yang adil, yang semula perawi yang 
di-ta’dil-kan itu belum dikenal sebagai perawi yang adil. Begitupun 
kebalikannya dengan jarh.191 

191Lihat Abduh Al-Manar, Studi Ilmu Hadis, hlm. 115.
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ILMU GHARIB AL-HADIS

A. Pendahuluan 
Dalam memahami redaksi hadis, terkadang kita mendapatkan susunan 
teks atau redaksi hadis yang sulit untuk dipahami maksudnya dengan 
baik dan benar. Kesulitan dalam memahami susunan teks atau redaksi 
hadis tersebut, bukan disebabkan karena ketidakteraturan susunan 
kalimat atau tidak fasih bahasa Arabnya, melainkan yang demikian 
itu merupakan keindahan seni sastra yang terdapat dalam teks atau 
redaksi hadis, dalam menggunakan ungkapan kalimat yang mengandung 
beberapa maksud dan memilih kata-kata yang tinggi nilainya, sehingga 
tidak semua orang yang sanggup memahaminya, selain orang yang 
mempunyai keahlian dalam bidang ilmu tersebut.

Agar susunan teks atau redaksi hadis tersebut mudah dipahami 
kandungannya sesuai yang dimaksud oleh hadis dan agar seseorang 
terhindar dari menafsirkan teks hadis berdasarkan asumsi dan 
prasangka, terutama penafsiran yang didorong oleh kepentingan 
individu, sehingga para ulama ahli hadis menyusun suatu ilmu yang 
merupakan cabang dari ilmu hadis dalam menyikapi teks atau redaksi 
hadis yang sulit untuk dipahami. Hal ini sebagai upaya untuk memahami 
hadis secara komprehensif sehingga diharapkan tidak menemukan 
kejanggalan dalam memahami makna yang terdapat pada teks hadis. 
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Hal ini disebabkan perbedaan masa umat Islam hari ini yang sangat 
jauh dengan masa Nabi Saw. hingga banyak teks atau redaksi hadis 
yang dianggap asing (gharib), disebabkan karena jarang digunakan. Dari 
sinilah kemudian muncul kajian yang khusus membahas tentang teks-
teks hadis yang asing yang lebih dikenal dengan ilmu gharib al-hadis. 

B. Pengertian Ilmu Gharib al-Hadis
Secara bahasa, kata  (gharib) berasal dari akar kata  yang

berarti  (ba’idun ‘an wathanihi) yakni jauh dari rumah

atau tempat tinggal. Orang yang tidak sedang di rumah atau tempat 
tinggalnya kita katakan asing. Abu Sulaiman al-Khattabi berkata: 
“asing dalam perkataan adalah jauh dari pemahaman seperti jauhnya 
seseorang dari rumah atau tempat tinggalnya”.192 Atau ada pula yang 
mengatakan bahwa asing dalam perkataan adalah jauhnya makna 
dari pemahaman kecuali setelah melalui proses pemikiran. 193 Secara

sederhana Mahmud Tahhan mendefinisikan kata  secara bahasa 

adalah “lafaz-lafaz yang tersembunyi maknanya”.194 Inilah makna 
kata  secara bahasa. Sedangkan menurut istilah, makna 

dalam konteks ilmu hadis sebagaimana yang telah dijelaskan oleh para 
ulama ahli hadis di antaranya Ibnu Shalah mendefinisikan ilmu gharib 
al-hadis sebagai berikut:

بَعِيْدَةِ عَنِ
ْ
اظِ لِغَامِضَةِ ال

َ
ف

ْ
ل
َ
ا

ْ
حَادِيْثِ مِنَ ال

َ
ا

ْ
 بِهِ مَا وَقعَ فِي مُتُونِ ال

ُ
مٌ يَعرِف

ْ
 عِل

ةِ اِسْتِعْمَالِهَا
َّ
هْمِ لِقِل

َ
ف

ْ
ال

Ilmu pengetahuan untuk mengetahui lafadz-lafadz dalam matan hadis yang sulit 
lagi sukar dipahami karena jarang sekali digunakannya.195

192Lihat Ibn Mandzur, Lisan al-Arab, (Kairo: Dar al-Ma’arif, t.t.), hlm. 3225.
193Lihat Fathur Rahman, Ikhtisar Mushthalahul Hadis,  (Bandung: PT Al-Ma’arif, 

1995), hlm. 281.
194Lihat Mahmud Thahhan, Taisir Musthalah al-Hadis, (Jeddah: al-Haramain, 

1997), hlm. 174.
195Lihat Agus Suryadi, Ulumul Hadis, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm. 117.
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Sementara itu, Ibn Katsir dalam kitabnya al-Ba’its al-Hatsits 
menjelaskan bahwa ilmu gharib al-hadis adalah:

 من المهمات المتعلقة بفهم الحديث والعلم والعمل به, لا بمعرفة صناعة

الاسناد وما يتعلق به.
Hal-hal penting yang berkaitan dengan pemahaman, ilmu, dan pengaplikasian 
suatu hadis. Bukan mengenai pengenalan tentang struktur dan hal-hal yang 
berkaitan dengan sanad.196

Jalaluddin al-Suyuthi dalam Tadrib ar-Rawi Syarh Taqrib an-Nawawi 
menjelaskan bahwa ilmu gharib al-hadis sebagai berikut:

ما وقع فى متن الحديث من لفظة غامضة بعيدة من الفهم لقلة استعما لها.
Apa-apa yang ada dalam matan hadis dari lafadz samar yang jauh dari 
pemahaman, dikarenakan sedikit penggunaannya.197

Nuruddin ‘Itr dalam Manhaj an-Naqd, menjelaskan sebagai berikut:

 غريب الحديث: ما وقع فى متون الأحاديث من الألفاظ الغامضة البعيدة

عن الفهم.
Gharib al-hadis adalah apa-apa yang ada dalam matan hadis-hadis dari lafadz-
lafadz samar yang jauh dari pemahaman.198

Abu Zahw dalam al-Hadits wa al-Muhadditsun menjelaskan sebagai 
berikut:

 غريب الحديث ما يقع فيه من كلمات غامضة بعيدة من الفهم لقلة استعما

لها.

196Lihat Ibn Katsir, al-Ba’its al-Hatsits: Syarh ‘Ulum al-Hadis, (Beirut: Dar al-Fikr, 
2005 M/1426 H), hlm. 117.

197Lihat Jalaluddin as-Suyuthi, Tadrib ar-Rawi fii Syarh Taqri an-Nawawi, (Kairo: 
Maktabah Dar at-Turats, 2005 M/1426 H), hlm. 403.

198Lihat Nuruddin, ‘Itr, Manhaj an-Naqd, (Damaskus: Dar al-Fikr,1997), hlm. 
332.
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Gharib al-hadis adalah apa-apa yang ada di dalam hadis, kalimat-kalimat samar 
yang jauh dari pemahaman karena sedikit penggunaannya.199

Sedangkan menurut M.Hasbi Ash-Shiddieqy bahwa ilmu gharib 
al-hadis adalah sebagai berikut:

بَوِي
َّ
لحَدِيْثِ الن

ْ
اظِ ا

َ
ف

ْ
فَى مَعْنَاهُ مِنَ ال خْ

َ
نُ مَا ي مُ يُبَيِّ

ْ
                          عِل

Ilmu yang menerangkan makna yang tidak jelas pengertiannya yang terdapat 
dalam lafadz hadis Nabi.200

Menurut Abu Salman al-Khatthabi bahwa yang dimaksud dengan 
gharib al-hadis adalah suatu ungkapan yang tidak jelas dan jauh dari 
pemahaman umum. Dengan demikian gharib al-hadis mengandung dua 
hal, yaitu: a) adanya makna yang tidak jelas, rumit, dan tidak dapat 
dipahami; b) adanya ungkapan yang asing disebabkan tidak atau bukan 
dari bahasa Arab.

Dengan memperhatikan definisi di atas , maka yang menjadi objek 
pokok kajian ilmu ini adalah kosakata yang terdapat dalam redaksi 
hadis yang agak sulit dipahami karena kosakata itu asing dan jarang 
digunakan dalam percakapan. Dengan kata lain, ilmu ini berhubungan 
dengan pemahaman terhadap isi pesan Nabi dan sama sekali tidak 
berhubungan dengan sanad.

Dengan demikian, ilmu gharib al-hadis merupakan cabang ilmu 
yang penting, dan bergelut dalam bidang ilmu ini adalah sulit sehingga 
mengharuskan pendalaman ketika membahasnya, karena kita tidak 
boleh menafsirkan perkataan Nabi Saw. hanya berdasarkan asumsi 
dan prasangka.201 Sebenarnya bahasa yang digunakan oleh Nabi Saw. 
tidak asing bagi para sahabat, walaupun beliau terkadang menggunakan 
kata kiasan. Dan seandainya pun ada sebagian sahabat yang kesulitan 
memahami ucapan Nabi, mereka bisa langsung menanyakannya kepada 
Nabi Saw. Hal ini bisa dengan mudah dilakukan oleh para sahabat semasa 
Rasul Saw. masih hidup dan menyertai mereka. Namun, persoalannya 

199Lihat Abu Zahuw, al-Hadis wa al-Muhadditsun, (Beirut: Dar al-Kitab al-‘Arabi, 
1984 M/1404 H), hlm. 474.

200Lihat Abdul Sattar, Ilmu Hadis, (Semarang: Rasail Media Group, 2015), 
hlm. 255-256.

201Lihat Daniel Djuned, Ilmu Hadis Paradigma Baru dan Rekonstruksi Ilmu Hadis, 
(Erlangga: PT Gelora Aksara Pratama, 2010), hlm. 107. 
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ketika berangsur-angsur berubah setelah Rasul Saw. meninggal dan 
Islam semakin berkembang ke berbagai daerah dan Negara Non-Arab. 
Ditambah lagi dalam perkembangannya, bahasa Arab dimasuki oleh 
istilah-istilah asing sehingga kosakatanya pun juga berkembang. Pada 
sisi lain ada kata-kata yang berangsur-angsur tidak dipakai, sehingga 
kata-kata yang dulunya tidak asing menjadi asing bagi pengguna bahasa 
Arab, apalagi bagi Non-Arab. Sehingga penjelasan terhadap kata-kata 
tersebut menjadi sangat penting adanya. Latar belakang inilah yang 
mendorong munculnya ilmu gharib al- hadis.202 

C. Sebab-sebab Timbulnya Hadis Gharib
Dalam sejarah bangsa Arab dikenal dengan bangsa yang memiliki 
bahasa yang beraneka ragam dialeknya, selain itu bahasa Arab juga 
dikenal dengan bahasa yang mempunyai nilai sastra yang tinggi hal ini 
dibuktikan dengan banyaknya syair dan puisi yang muncul dari bahasa 
ini sejak zaman dahulu. Dari kabilah-kabilah yang ada pada bangsa 
Arab masing-masing mempunyai bahasa yang berbeda dengan lainnya 
sehingga terkadang satu ungkapan dari bahasa kabilah tertentu tidak 
dipahami oleh kabilah yang lain. Oleh karena itu, setiap nabi yang diutus 
oleh Allah untuk menyampaikan risalahnya pasti menggunakan bahasa 
kaum Nabi tersebut, hal ini sesuai dengan firman Allah sebagai berikut:

وماارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم
Kami tidak mengutus seorang rasulpun, melainkan dengan bahasa kaumnya, 
supaya ia dapat memberi penjelasan dengan terang kepada mereka.

Nabi Saw. diutus oleh Allah kepada seluruh manusia, sedangkan 
beliau sendiri adalah orang Arab, sehingga dengan demikian risalah 
yang diterima Nabi tersebut sudah jelas dengan bahasa Arab. Dalam 
menyampaikan risalah ilahiah, Nabi tidak setiap hari didampingi oleh 
seluruh kabilah-kabilah Arab yang ada pada waktu itu, sehingga setiap 
Nabi menyampaikan risalah tentu dengan bahasa Arab yang dipahami 
oleh kabilah-kabilah yang ada ketika Nabi menyampaikan risalah ilahiah 
tersebut, sehingga terkadang bahasa yang disampaikan oleh Nabi Saw. 
tersebut tidak dipahami oleh kabilah-kabilah tertentu yang memang 

202Lihat Abdul Sattar, Ilmu Hadis, hlm. 256.
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mempunyai istilah lain dari bahasa yang disampaikan Nabi. Dengan 
demikian, maka timbullah lafaz-lafaz yang asing dari lafaz-lafaz hadis 
yang disampaikan Nabi tersebut. Dengan demikian timbulnya lafaz-lafaz 
gharib dalam matan hadis disebabkan karena bahasa yang disampaikan 
Nabi itu tidak dipahami oleh kaum Arab tertentu karena memang tidak 
lazim digunakan oleh mereka.

Menurut al-Hiwary dalam kitab karangannya yang berjudul “Kitab 
Gharib al-Hadis” sebab-sebab timbulnya hadis gharib adalah sebagai 
berikut:

1) Nabi menyampaikan sabdanya tidak terbatas pada satu tempat, 
suku, dan kabilah tertentu, sehingga dimungkinkan dari mereka 
terdapat orang yang belum mengerti tentang sabda Nabi tersebut.

2) Rasul Saw. setiap berhadapan dengan kabilah menggunakan dialek 
kabilah tersebut, hal ini agar sabda-sabda yang disampaikan itu 
mudah dipahami. Contoh dalam hal ini adalah sebuah hadis yang 
berbunyi: 

الولد للفراش وللعاهر الحجر وفى رواية وللعاهر الاطلب 
Hadis di atas disampaikan Nabi di hadapan beberapa kabilah 

Arab yang hadir pada saat itu dan masing-masing kabilah menafsirkan 
menurut pengertian bahasa masing-masing sehingga lafaz hadis ini 
menimbulkan gharib di antara satu kabilah dengan kabilah yang lainnya.

Sementara itu, Imam Ibnu Atsir dalam kitab “al-Nihayah fi Gharib 
al-Hadis wa al-Atsar” menjelaskan bahwa sebab-sebab timbulnya hadis 
gharib adalah sebagai berikut:

1) Ketika Nabi Saw. masih hidup para sahabat langsung tanya 
kepada Nabi jika terjadi musykil dan Nabi langsung menjelaskan, 
tetapi ketika Nabi telah meninggal masalah-masalah itu tidaklah 
demikian.

2) Masuknya wilayah Non-Arab ke daerah kekuasaan Arab sehingga 
banyak timbul bahasa-bahasa Non-Arab yang jarang bahkan tidak 
ada di dalam bahasa Arab.

3) Timbulnya riwayat-riwayat yang asing pada masa tabi’in.
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Sebagian ‘ulama’ menjelaskan bahwa timbulnya hadis gharib adalah:

1) Timbulnya banyak riwayat sehingga menimbulkan hadis yang 
gharib.

2) Banyaknya lafaz hadis yang menggunakan lafaz majaz dan kinayah.

Demikian beberapa sebab yang menyebabkan timbulnya lafaz 
gharib dalam matan hadis yang pada dasarnya adalah di samping hadis 
itu banyak menggunakan lafaz yang majaz juga karena adanya berbagai 
macam bahasa Arab sementara Nabi Saw. menyampaikan risalah 
ilahiah tersebut dengan bahasa kaum pada ketika itu, sehingga hal ini 
memungkinkan lafaz-lafaz itu tidak dimengerti oleh sebagian kaum 
yang ketika itu tidak hadir di hadapan Nabi.

D. Urgensi Ilmu Gharib al-Hadis
Adapun urgen dari ilmu gharib al-hadis ini adalah:

1) Sangat diperlukan bagi seseorang yang ingin mengetahui, 
menjelaskan, dan menafsirkan arti hadis dengan sebenarnya 
terutama jika hadis-hadis itu memang menggunakan lafaz-lafaz 
bahasa Arab yang tidak lazim digunakan dalam bahasa Arab.

2) Orang yang mengetahui ilmu ini tidak akan tergesa-gesa menolak 
hadis sahih yang di dalamnya terdapat lafaz yang gharib.

3) Orang yang mengetahui ilmu ini akan bisa membedakan mana 
hadis-hadis yang menggunakan makna hakikat dan mana pula 
hadis-hadis yang harus diartikan dengan makna majaz.

E. Metode Memahami Hadis Gharib
Para ulama telah memberikan petunjuk atau metode dalam memahami 
redaksi hadis yang mengandung gharib di antaranya adalah sebagai berikut:

a) Mencari dan menelaah hadis yang sanadnya berlainan dengan hadis 
gharib tersebut.

b) Memperhatikan penjelasan dari sahabat yang meriwayatkan hadis 
atau sahabat lain yang tidak meriwayatkan hadis tersebut.

c) Memperhatikan penjelasan dari rawi selain sahabat.203 

203Lihat Agus Suryadi, Ulumul Hadis, hlm. 118.
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Sebagai contoh mengenai hadis yang di dalamnya mengandung 
redaksi yang gharib sebagaimana hadis riwayat Imam Bukhari dari Ibnu 
Umar sebagai berikut:

مَ لِابْنِ
َّ
يْهِ وَ سَل

َ
ِ عَل

َ
ى الل

َّ
بِيُ صَل  النَّ

َ
ال

َ
 ق

َ
ال

َ
ِ عَنْهُمَا ق

َ
 عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ الل

 عُمَرُ
َ

ال
َ
دْرَكَ ق

َ
نْ تَعْدُوَ ق

َ
ل
َ
 ف

ْ
 اِخْسَأ

َ
ال

َ
 ق

ُ
خ الدُّ

َ
كَ خَبِيْثَا قال

َ
ل تُ 

ْ
ادِ خَبَأ  صَيَّ

نْ هُوَ
ُ
مْ يَك

َ
 ل

ْ
هُ وَاِن

ُ
ا تُطِيْق

َ
ل

َ
نْ هُوَ ف

ُ
 يَك

ْ
 دَعْهُ اِن

َ
ال

َ
هُ ق

َ
ضْرِبْ عُنُق

َ
أ
َ
 لِيْ ف

ْ
ن

َ
 ائْذ

تْلِهِ
َ
كَ فِيْ ق

َ
ا خَبْرُ ل

َ
ل

َ
ف

Dari Ibnu ‘Umar mengatakan bahwa Nabi Saw. pernah bersabda kepada Ibnu 
Shayyad: Aku menyembunyikan suatu hal bagimu. Ibnu Shayyad berkata: Itu 
adalah al-dukhu‘. Lalu Nabi Saw. mengatakan: “Duduklah engkau dengan hina, 
engkau tak bisa melampaui batas kemampuanmu selaku dukun.” Umar berkata: 
‘Izinkanlah aku untuk memenggal lehernya..!’ Nabi Saw. menjawab: ”Biarkan 
dia, jika dia memang Dajjal, kamu tak bisa meladeninya, dan kalaulah dia bukan 
Dajjal, tak ada kebaikan bagimu membunuhnya. (HR. Bukhari).

Kata  al-dukhu dalam hadis tersebut termasuk gharib. Menurut al-
Jauhari, kata tersebut berarti asap, tetapi menurut pendapat lain berarti 
tumbuh-tumbuhan, bahkan sebagian ada yang mengartikannya dengan 
hubungan suami istri (ijma’). Oleh karena itu, untuk mendapatkan 
pengertian yang tepat dari kata tersebut harus dilakukan dengan 
cara melacak sanad lain di luar riwayat Imam Bukhari tersebut.204 
Ternyata kita dapati di dalam hadis Abu Dawud dan At-Tirmidzi yang 
bersanadkan Az-Zuhri, Salim, dan Ibnu Umar memberikan penafsiran 
terhadap ke-gharib-annya sebagaimana dapat dilihat pada redaksi hadis 
berikut:

رٍ
َ
نَف فِي  ادٍ  بِابْنِ صَيَّ مَرَّ  مَ 

َّ
وَسَل يْهِ 

َ
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َّ
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ن
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ْ
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ل
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204Lihat Abdul Sattar, Ilmu Hadis, hlm. 258.
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شْهَدُ
َ
 أ

َ
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Dari Ibnu Umar, Rasulullah Saw. melewati Ibnu Shayyad bersama beberapa 
sahabat, di antara mereka ada Umar bin Khattab, ia bermain bersama anak-
anak kecil di dekat Uthum bin Maghalah, ia adalah seorang budak, ia tidak 
merasa hingga Rasulullah Saw. memukul punggungnya lalu beliau bertanya: 
“Apa engkau bersaksi bahwa aku utusan Allah?”. Ibnu Shayyad memandang 
beliau, ia menjawab: Aku bersaksi bahwa engkau adalah rasul kaum ummi. 
Selanjutnya Ibnu Shayyad bertanya: "Apa engkau bersaksi bahwa aku utusan 
Allah?" Rasulullah Saw. bersabda: “Aku beriman kepada Allah dan rasul-Nya.” 
Setelah itu Nabi Saw. bertanya: “Apa yang mendatangimu?” Ibnu Shayyad 
menjawab: Seorang jujur dan seorang pendusta mendatangiku. Nabi Saw. 
bersabda: “Urusan dicampuradukkan padamu.” Setelah itu Rasulullah Saw. 
bertanya: “Aku menyembunyikan sesuatu padamu.” Nabi Saw. ketika itu menyem-
bunyikan kutipan ayat yang berbunyi “dan ingatlah ketika langit membawa asap 
yang nyata" (QS. Ad-Dukhan: 10). Ibnu Shayyad menjawab: Itu adalah asap. 
Rasulullah Saw. bersabda: “Hinalah engkau, engkau tidak bakalan melampaui 
batas kemampuanmu sebagai dukun!.” Umar berkata: Wahai Rasulullah, 
izinkan aku menebas lehernya. Rasulullah Saw. bersabda: “Bila ia benar, engkau 
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tidak akan bisa menguasainya dan bila tidak, tidak ada baiknya bagimu untuk 
membunuhnya.” (HR. At-Tirmidzi).

Dengan bantuan dari hadis Abu Dawud dan At-Tirmidzi di atas 
tersebut, maka lafaz ad-dukhu itu dapat diketahui artinya yaitu asap. 
Lebih jelas lagi seandainya kita mengambil hadis yang di-takhrij oleh 
Ibnu Jarir dari sahabat Khuzaifah tentang tanda-tanda hari kiamat, yang 
antara lain disebutkan ad-dukhu. Ibnu Khuzaifah menanyakan kepada 
Nabi, apakah yang dimaksud dengan dukhan? Lantas Rasul Saw. mem-
bacakan ayat 10 dan 11 QS. Ad-Dukhan.205 

Contoh lain hadis gharib sebagai berikut:
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Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Saw. bersabda: “Barang siapa mandi pada 
hari Jum’at sebagaimana mandi janabah, lalu berangkat menuju Masjid, maka 
dia seolah berkurban seekor unta. Dan barang siapa datang pada kesempatan 
(saat) kedua maka dia seolah berkurban seekor sapi. Dan barang siapa datang 
pada kesempatan (saat) ketiga maka dia seolah berkurban seekor kambing yang 
bertanduk. Dan barang siapa datang pada kesempatan (saat) keempat maka dia 
seolah berkurban seekor ayam. Dan barang siapa yang datang pada kesempatan 
(saat) kelima maka dia seolah berkurban sebutir telur. Dan apabila imam sudah 
keluar (untuk memberi khutbah), maka para Malaikat hadir mendengarkan zikir 
(khutbah tersebut).” (HR. Bukhari).

Pada redaksi hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah di atas

terdapat kata  yang diartikan secara mutlak kepada unta dan 

205Lihat Fathur Rahman, Ikhtisar Mushthalah al-Hadis, hlm. 283. 



179Bab 9 | Ilmu Gharib Al-Hadis

sapi. Para ulama berkata bahwa yang dimaksud adalah unta, dan 
hal ini telah diriwayatkan dalam karya Abd ar-Razzaq dengan lafaz

 “maka baginya pahala seperti menyembelih 

unta”.206 

F. Sejarah Perkembangan Ilmu Gharib al-Hadis
Ilmu ini sebenarnya telah ada pada zaman nabi sebab para sahabat selalu 
bertanya kepada nabi jika terdapat lafaz hadis yang tidak dipahami atau 
asing bagi mereka, hanya saja ilmu ini tidak termaktub dalam suatu 
disiplin ilmu tertentu dan baru kemudian pada abad kedua Hijriah para 
ulama mulai menjadikan ilmu ini dalam disiplin ilmu yang khusus. 
Adapun yang mula-mula menyusun kitab dalam bidang gharib hadis 
adalah Abu Ubaidah Ma’mar ibn al-Mutsanna at-Taimi (wafat 210 
H), beliau adalah seorang ulama hadis yang berasal dari Kota Basrah. 
Kemudian usaha itu lebih diluaskan lagi oleh Abu Hasan an-Nadhir 
ibn Syamil al-Mazani (wafat tahun 203 H) usaha beliau ini berada 
di penghujung abad kedua hijriah dan kitab ini lebih besar daripada 
kitabnya Abi ‘Ubaidah (beliau merupakan salah seorang guru Imam 
al-Bukhari). 

Setelah itu berturut-turut muncul para penyusun kitab dalam 
bidang yang sama yaitu pada awal abad ketiga Hijriah di antaranya yang 
paling populer adalah Abu Ubaid al-Qasim ibn Salam 157-224 H dengan 
karangannya Gharib al-Hadis. Setelah Abu Ubaid, banyak ulama yang 
melakukan penyusunan kitab dalam bidang ini. Yang terkenal yaitu Abu 
al-Qasim Jarullah Mahmud ibn Umar az-Zarkasyri (467-581 H) yang 
menulis kitab Al-Faiq fi Gharib al-Hadith. Setelah itu yang paling lengkap 
dan yang paling populer adalah kitab an-Nihayah fi Gharibil Hadits wa 
al-Atsar karya Majmuddin Abu as-Sa’adat al-Mubarak Ibn Muhammad 
(Ibnu Atsir) al-Jazariy (544-606 H), ini adalah karya ulama-ulama 
sebelum beliau yang terkumpul dalam satu kitab karyanya yang tersusun 
secara alfabetis dari lafaz-lafaz gharib. Setelah itu, upaya para ulama 
hanya sebatas pada memberi lampiran dan ikhtishar, atau meringkas 
terhadap kitab An-Nihayah (perkiraan penulis dari data yang ada).

206Lihat Nuruddin ‘Itr, Manhaj an-Naqd, hlm. 332.
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Ilmu yang telah dirintis oleh kedua ulama ahli hadis tersebut 
kemudian disempurnakan dan dikembangkan oleh ulama-ulama 
berikutnya, sehingga melahirkan beberapa kitab gharib al-hadis yang 
sangat berguna dalam memahami hadis-hadis gharib. Adapun kitab-
kitab tersebut antara lain adalah:

1) Kitab Gharib al-Hadis oleh Abu Ubaid al-Qasim bin Salam (157-224 
H). Tidak sedikit di antara para ahli ilmu yang memuji kitab itu 
sebagai kitab yang kaya akan faedah dan sangat berharga.

2) Kitab Al-Fa’iq Fi Gharib al-Hadis karya Abdul Qasim Jarullah Mahmud 
bin Umar bin Muhammad Az-Zamakhsyari (468-538) kitab yang 
mencakup seluruh ilmu Gharib al-Hadis yang telah ditulis oleh 
para ulama yang mendahuluinya dan telah dicetak berulang kali 
di Hayderabad dan Mesir.

3) Kitab An-Nihayah fi Gharib Al-Hadis wa Al-Atsar karya Imam Majdudin 
Abu As-Sa’adat Al-Mubarak bin Muhammad Al-Jazari Ibnu Al-Atsir 
(544-606).207 

4) Kitab Gharib al-Hadis karya Abdul Hasan An-Nadhr bin Syumail 
Al-Mazini, salah seorang guru Imam Ishaq bin Rahawaih, guru 
Imam Bukhari.

5) Kitab Gharib Al-Atsar karya Muhammad  bin Al-Mustanir.

6) Kitab Al-Musytabah Min Al-Hadist wa Al-Quran karya Abu Muhammad 
Abdullah bin Muslim bin Qutaibah Ad-Dainuri.

7) Kitab Gharib Al-Hadis karya Qasim bin Tsabit bin Hazm Sirqisthi.

8) Kitab Gharib Al-Hadis karya Abu Bakar Muhammad bin Al-Qasim 
Al-Anbari.

9) Kitab Gharib Al-Quran wa  al-Hadis karya Abu Ubaid Al-Harawi 
Ahmad bin Muhammad.

10) Kitab Majma Ghara’ib Fi Gharib Al-Hadis karya Abdul Hasan Abdul 
Ghafir Al-Farisi.

11) Kitab Al-Mughits Fi Gharib Al-Quran wa al-Hadis, karya Abu Musa 
Muhammad bin Abu Bakar Al-Madini Al-Ashfahani.208

207Lihat Fathur Rahman, Ikhtisar Mushthalah al-Hadis, hlm. 284.
208Lihat Muhammad bin Mathar az-Zahrani, Tadwin as-Sunnah an-Nabawiyyah: 

Nasy’atuhu wa Tathawwuruhu min al-Qarni al-Awwal ila Nihayah al-Qarni at-Tasi’ al-Hijri, 
hlm. 218-220.
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ILMU MA’ANI AL-HADIS

A. Pendahuluan 
Berdasarkan petunjuk Al-Qur’an bahwa Nabi Saw. diutus oleh Allah 
Swt. untuk semua seluruh umat manusia. Hal ini berarti kehadiran 
Nabi Saw. membawa kebajikan dan rahmat bagi seluruh umat manusia 
dalam segala waktu dan tempat. Dalam aspek sejarah, Nabi Saw. 
berperan dalam banyak fungsi, antara lain adalah sebagai Rasul, Kepala 
Negara, pemimpin masyarakat, panglima perang, hakim, dan pribadi. 
Sehingga, hadis yang merupakan sesuatu yang berasal dari Nabi Saw. 
penerapannya perlu dikaitkan dengan peran Nabi Saw. tatkala hadis 
itu muncul. 

Di samping itu, hadis Nabi Saw. tentunya ada yang bersifat umum 
dan khusus. Segi-segi yang berkaitan erat dengan diri pribadi Nabi Saw. 
dan suasana yang melatarbelakanginya ataupun yang menyebabkan 
munculnya hadis tersebut mempunyai kedudukan penting dalam 
pemahaman suatu hadis. Bisa saja hadis tersebut dipahami secara 
tersurat maupun tersirat. Untuk memahami hadis Nabi, dapat dilakukan 
melalui ilmu Ma’ani al-Hadis, yaitu berupa memahami hadis dari aspek 
makna matan atau redaksinya. Sehingga diharapkan muncul bukti-bukti 
yang jelas bahwa dalam berbagai hadis Nabi terkandung ajaran Islam 
yang bersifat universal, temporal, atau lokal.
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B. Pengertian dan Objek Ilmu Ma’ani al-Hadis
Kata ma’ani (  ) merupakan bentuk jama’ dari kata ma’na (  ).209

Secara bahasa kata ma’ani berarti maksud atau arti. Para ulama ahli ilmu 
Bayan mendefinisikannya sebagai pengungkapan melalui ucapan tentang 
sesuatu yang ada dalam pikiran atau disebut juga sebagai gambaran dari 
pikiran.210 Sedangkan menurut istilah, ilmu Ma’ani adalah ushul-ushul 
dan kaidah-kaidah yang dengannya dapat diketahui hal ihwal ungkapan 
Arab sesuai dengan konteks, situasi, dan keadaan yang sesuai dengan 
tujuan dari konteks tersebut.211

 علم المعاني هو أصول وقواعد يعرف بها أحوال الكم العربي التي يكون

 بها مطابقا لمقتضى الحال. علم يعلم به احوال الفظ التى بها يطابق مقتضى

 الحال. علم يعرف به احوال اللفظ العربي التى بها يطابق مقتضى الحال
Sedangkan objek kajian ilmu ma’ani ini adalah kalimat-kalimat 

yang berbahasa Arab. Dan ilmu ini bertujuan untuk mengungkap 
kemukjizatan Al-Qur’an, hadis dan rahasia-rahasia kefasihan kalimat-
kalimat yang berbahasa Arab, baik puisi maupun prosa. Di samping 
itu, objek kajian ilmu ma’ani hampir sama dengan ilmu nahwu. Kaidah-
kaidah yang berlaku dan digunakan dalam ilmu nahwu juga berlaku 
dan digunakan pula dalam ilmu ma’ani. Perbedaan antara keduanya 
terletak pada wilayahnya. Ilmu nahwu lebih bersifat mufrad (berdiri 
sendiri) sedangkan pada ilmu ma’ani lebih bersifat tarkibi (dipengaruhi 
faktor lain).212

Mengingat objek kajian ilmu ma’ani adalah kalam Arabi, maka 
hadis pun menjadi salah satu bahan kajiannya. Dengan demikian, secara 
spesifik, ilmu ma’ani hadis dapat dipahami sebagai ilmu yang berbicara 
bagaimana cara memahami sebuah teks hadis secara tepat dan benar 

209Lihat Ahmad Warson Munawwair, Kamus al-Munawwir, (Yogyakarta: CV. 
Pustaka Progresif, 1997), hlm. 980.

210Lihat Muhammad al-Hasyimi, Jawahir al-Balaghah, (Beirut: Dar al-Kutub 
al-‘Ilmiyah, t.t.), hlm. 37.

211Lihat Muhammad al-Hasyimi, Jawahir al-Balaghah, hlm. 39.
212Lihat Ahmad Damanhuri, Syarh Jauhar al-Maknun, (Surabaya: CV. al-Hidayah, 

t.t), hlm. 30.
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dengan mempertimbangkan faktor yang berkaitan dengannya atau 
indikasi melingkupinya.

C. Ragam Makna dalam Ilmu Ma’ani al-Hadis

1. Makna Kontekstual

Makna kontekstual ialah makna sebuah laksem atau kata yang berada 
dalam suatu konteks.213 Misalnya, makna konteks kata kepala pada 
kalimat berikut:

a) Rambut di kepala nenek belum ada yang putih.

b) Sebagai kepala sekolah dia harus menegur siswa itu.

c) Nomor teleponnya ada pada kepala surat itu.

d) Kepala paku dan kepala jarum tidak sama bentuknya.

Makna konteks dapat juga berkenaan dengan situasinya, yakni 
tempat, waktu, dan lingkungan penggunaan bahasa itu. Contohnya, 
“tiga kali empat berapa?”. 

Jika pertanyaan tersebut dilontarkan di depan siswa kelas tiga SD 
sewaktu mata pelajaran matematika berlangsung. Tentu saja dijawab 12 
atau mungkin 13. Namun, jika pertanyaan itu dilontarkan pada tukang 
foto, maka mungkin pertanyaan akan dijawab dengan lima ratus atau 
seribu, mengapa demikian? Sebab pertanyaan tersebut mengacu pada 
biaya pembuatan pas foto yang berukuran tiga kali empat centi meter. 

2. Makna Referensial

Sebuah kata dapat disebut bermakna referensial jika terdapat 
referensinya atau sebuah acuan.214 Misalnya kata seperti “kambing” 
disebut bermakna referensial jika terdapat referensinya, atau terdapat 
sebuah acuan. Kata seperti “jika, meskipun” ialah kata yang tidak 
bermakna referensial, sebab kata tersebut tidak mempunyai referensi, 
atau disebut dengan kata bermakna nonreferensial (memiliki makna, 
tapi tidak mempunyai sebuah acuan). 

213Lihat Taufiqurrahman, Leksiologi Bahasa Arab, (Malang: UIN Press, 2008), 
hlm. 82.

214Lihat Taufiqurrahman, Leksiologi Bahasa Arab, hlm. 84.
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Berkenaan dengan acuan ini, terdapat sejumlah kata yang disebut 
dengan kata-kata deiktik, yang acuan tersebut tidak menetap pada satu 
wujud saja, melainkan dapat berpindah dari wujud yang satu kepada 
wujud yang lainnya. Kata-kata deiktik ini ialah kata seperti pronomina, 
misalnya dia, saya, dan kamu. Kata-kata yang menyatakan ruang, 
misalnya di sini, di sana, dan di situ. Kata-kata yang menyatakan waktu, 
seperti sekarang, besok, dan nanti. Kata-kata yang disebut sebagai kata 
petunjuk, misalnya ini dan itu.215 Contoh misalnya pronomina kata saya 
pada kalimat berikut yang acuannya tidaklah sama. 

a) Tadi pagi saya bertemu dengan ustaz, kata Ani kepada Ali.

b) Oh, ya? sahut Ali, saya juga bertemu beliau tadi pagi.

c) Di mana kalian bertemu beliau? tanya Amir, saya sudah lama tidak 
bertemu dengan beliau.

Pada kalimat pertama, kata saya mengacu pada kata Ani, pada 
kalimat kedua, mengacu pada Ali, dan pada kalimat ketiga mengacu 
kepada Amir. 

3. Makna Denotatif

Makna denotatif ialah makna asli, makna asal, atau makna yang 
sebenarnya yang dimiliki oleh sebuah kata.216 Misalnya, kata kurus 
bermakna denotatif yang mana artinya keadaan tubuh seseorang yang 
lebih kecil dari ukuran yang normal. Kata bunga bermakna denotatif 
yaitu bunga seperti yang kita lihat di taman bunga.

Makna denotatif berlawanan dengan makna konotatif. Dalam ilmu 
Balaghah (Ilmu Bayan), makna denotatif disebut makna hakiki, makna 
asal dari suatu lafaz atau ungkapan yang pengertiannya dipahami orang 
pada umumnya. Lafaz atau kata ungkapan tersebut lahir untuk makna 
itu sendiri. Sedangkan makna konotatif dalam ilmu Balaghah disebut 
dengan makna majazi, yaitu perubahan dari makna asal ke makna kedua. 
Makna ini lahir bukan untuk pengertian pada umumnya.217

215Lihat Mamat Zainuddin dan Yayan Nurbayan, Pengantar Ilmu Balaghah, 
(Bandung: Refika Aditama, 2007), hlm. 31.

216Mamat Zainuddin dan Yayan Nurbayan, Pengantar Ilmu Balaghah, hlm. 31.
217Lihat Mamat Zainuddin dan Yayan Nurbayan, Pengantar Ilmu Balaghah, 

hlm. 32.
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4. Makna Konotatif

Makna konotatif atau makna majazi ialah makna lain yang ditambahkan 
pada makna denotatif yang berhubungan dengan nilai rasa dari orang 
atau kelompok yang menggunakan kata tersebut.218 Contoh makna 
konotatif, kata kurus misalnya, berkonotasi netral, artinya tidak memiliki 
nilai rasa yang mengenakkan. Tapi kata ramping, yang sebenarnya 
sinonim dengan kata kurus tersebut memiliki konotasi positif, nilai 
rasa yang mengenakkan, dan orang akan senang jika dikatakan ramping. 
Sebaliknya kata krempeng, yang sebenarnya juga sinonim dengan kata 
kurus dan ramping, mempunyai nilai rasa yang tidak enak, orang tidak 
akan suka jika dikatakan tubuhnya krempeng. Dan juga kata bunga, 
jika dikatakan Fatimah adalah bunga desa kami, ternyata makna bunga 
tidak sama lagi dengan makna semula. Sifat bunga yang indah tersebut 
dipindahkan kepada Fatimah yang cantik. Dengan kata lain, orang lain 
akan melukiskan kecantikan Fatimah yang seperti bunga. 

Contoh lain kalimat,  (singa berpidato di atas

mimbar) kata  (singa) memiliki makna konotatif, sebab kata tersebut 

telah mengalami perubahan makna, dari makna asli (denotatif/hakiki) 
ke makna lain (majazi/konotatif). Penggunaan kata singa di sini untuk 
mengungkapkan sifat keberanian pada diri seorang orator yang sedang 
berpidato di atas mimbar. 219

Dalam pembahasan ilmu bayan atau ilmu balaghah, terdapat 
penegasan yang membedakan antara makna konotatif atau majazi dan 
kata-kata yang memiliki suatu hubungan sinonim atau muradif atau 
munasah. Dalam makna majazi ada proses perubahan makna. Sedangkan 
dalam kata-kata yang sinonim atau muradif tidak memiliki makna 
konotatif atau majazi, sebab di antara kata-kata yang berhubungan 
dengan sinonim tidak ada perubahan dari makna asal kepada makna 
baru. 

Dalam bahasa Arab kata-kata (  ) yang bermakna asal (denotatif)

tertuju pada seekor hewan yang buas, bermangsa, yang bertaring, 

218Lihat Mamat Zainuddin dan Yayan Nurbayan, Pengantar Ilmu Balaghah, 
hlm. 33.

219Lihat Mamat Zainuddin dan Yayan Nurbayan, Pengantar Ilmu Balaghah, 
hlm. 34.
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memiliki kata yang searti (sinonim) yaitu : , dan

sebagainya. Namun semua kata yang sinonim atau sama-sama bermakna 
singa ini bukan makna konotatif, tapi tetap dengan makna denotatif.220

5. Makna Konseptual

Makna konseptual ialah makna yang dimiliki oleh sebuah leksem 
terlepas dari konteks atau asosiasi apa pun. Kata kuda misalnya memiliki 
makna konseptual sejenis binatang berkaki empat yang biasa dikendarai. 
Dan kata rumah memiliki makna konseptual, bangunan tempat tinggal 
manusia. 

6. Makna Asosiatif

Makna asosiatif ialah makna yang dimiliki sebuah leksem atau kata 
bahasa. Misalnya kata melati berasiosiasi dengan berani dan kata buaya 
ini berasosiasi dengan jahat atau kejahatan.221 Makna asosiatif ini 
sebenarnya sama dengan lambang atau perlambangan yang digunakan 
oleh suatu masyarakat pengguna bahasa untuk menyatakan konsep 
yang lain, yang mempunyai kemiripan dengan sifat keadaan, atau ciri 
yang ada konsep asal kata tersebut. 

Jadi kata melati yang bermakna koseptual sejenis bunga kecil-kecil 
berwarna putih dan berbau harum, digunakan untuk menyatakan 
perlambangan kesucian. Kata merah yang bermakna konseptual sejenis 
warna terang menyolok digunakan untuk perlambangan keberanian. 
Dan kata buaya yang bermakna konseptual sejenis binatang reptil atau 
binatang buas yang memakan binatang apa saja, termasuk bangkai yang 
digunakan untuk melambangkan kejahatan atau penjahat. 

Pendapat Leech, seperti yang dikutip oleh Abdul Chaer mengenai 
makna asosiasi menyatakan bahwa, dalam makna asosiasi ini, juga 
dimasukkan dengan apa yang disebut makna konotatif yaitu makna 
stailistika, makna efektif, dan makna kolakatif. Makna stailistika berkenaan 
dengan pembedaan kata sehubungan dengan perbedaan sosial atau 

220Lihat Mamat Zainuddin dan Yayan Nurbayan, Pengantar Ilmu Balaghah, 
hlm. 35.

221Lihat Ali al-Jarimi, al-Balaghat al-Wadihah, (Surabaya: CV. Al-Hidayah, 
1961), hlm. 12.
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bidang kegiatan. Misalnya, dokter mengatakan penyakitnya akan diangkat 
maka yang dimaksud ialah dioperasi. Orang di bengkel mengatakan mesin 
mobil itu diangkat, maka yang dimaksud ialah diperbaiki. Makna efektif 
yakni makna yang menimbulkan rasa bagi pendengar. Jika seseorang 
menghardik kata meskipun dengan kata-kata yang biasa, kita tentu 
merasakan sesuatu yang agak lain, jika kata-kata tersebut diucapkan 
dengan nada biasa.222

Contohnya adalah sebagai berikut:

a) Duduk (dengan suara pelan).

b) Duduk (dengan suara keras).

Makna kolakatif yang berkenaan dengan ciri-ciri makna tertentu 
yang dimiliki sebuah kata dari sejumlah kata yang bersinonim, sehingga 
kata tersebut hanya cocok untuk digunakan berpasangan dengan kata 
tertentu lainnya. Misalnya, kata-kata tampan sesungguhnya bersinonim 
dengan kata-kata cantik dan indah, hanya cocok atau hanya berkolokasi 
dengan kata yang memiliki ciri pria. Maka kita dapat mengatakan kata 
pemuda tampan, tapi tidak dapat mengatakan gadis tampan. Jadi tampan 
tidak berkolokasi dengan kata gadis.

7. Makna Kata

Setiap kata atau leksem memiliki makna. Pada awalnya makna yang 
dimiliki sebuah kata ialah makna leksikal, makna denotatif, atau makna 
konseptual. Tapi dalam penggunaan makna, kata itu baru menjadi jelas 
jika kata tersebut sudah berada dalam konteks kalimatnya atau konteks 
situasinya. Kita belum tahu makna kata jatuh sebelum kata tersebut 
berada dalam konteksnya. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa 
makna kata masih bersifat umum, kasar, dan tidak jelas. Kata tangan 
dan kata lengan sebagai kata maknanya lazim dianggap sama. Seperti 
pada contoh ini:

a) Tangannya luka kena pecahan kaca.

b) Lengannya luka kena pecahan kaca.

222Lihat Syuhudi Ismail, Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual, (Jakarta: Bulan 
Bintang, 1994), hlm. 9.
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Jadi kata tangan dan kata lengan pada kedua kalimat di atas ialah 
sinonim atau bermakna sama.

8. Makna Istilah

Yang disebut dengan istilah ialah yang mempunyai makna pasti, 
jelas, dan tidak meragukan meskipun tanpa konteks kalimat. Hal 
yang perlu diingat ialah bahwa sebuah istilah hanya digunakan pada 
keilmuan atau kegiatan tertentu. Umpamanya kata tangan dan kata 
lengan yang menjadi contoh di atas. Kedua kata tersebut dalam bidang 
kedokteran mempunyai makna yang berbeda. Tangan bermakna 
bagian dari pergelangan sampai ke jari tangan, sedangkan lengan ialah 
bagian dari pergelangan sampai ke pangkal bahu. Jadi kata tangan dan 
lengan sebagai istilah dalam ilmu kedokteran tidak bersinonim, sebab 
maknanya berbeda. 

Dalam perkembangan bahasa memang ada sejumlah istilah yang 
karena sering digunakan, kemudian menjadi kosa kata umum. Artinya 
istilah itu tidak hanya digunakan dalam bidang keilmuannya, tapi 
juga telah digunakan secara umum di luar bidangnya. Dalam bahasa 
Indonesia, misalnya istilah spiral, virus, akomodasi, telah menjadi 
kosakata umum, tapi istilah alomorf, alofon, morfem, masih tetap sebagai 
istilah dalam bidangnya, belum menjadi kosakata umum. 

9. Makna Idiom

Idiom ialah satuan ujaran yang maknanya tidak dapat diramalkan dari 
makna unsur-unsurnya, baik secara leksikal maupun secara gramatikal. 
Umpamanya secara gramatikal bentuk menjual rumah bermakna yang 
menjual menerima uang dan yang membeli menerima rumahnya, tapi 
dalam bahasa Indonesia bentuk menjual gigi tidak memiliki makna 
seperti hal tersebut, melainkan bermakna tertawa keras-keras. Jadi 
makna seperti yang dimiliki bentuk menjual gigi itulah yang disebut 
makan idiomatikal. Contoh lain dari idiom ialah membanting tulang 
dengan makna bekerja keras, meja hijau dengan makna pengadilan. 

10. Makna Pribahasa

Berbeda dengan idiom yang maknanya tidak dapat diramalkan secara 
leksikal maupun gramatikal, makna yang disebut pribahasa memiliki 
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makna yang masih dapat ditelusuri atau dilacak dari makna unsur-
unsurnya. Sebab adanya asosiasi antara makna asli dengan makna 
sebagai pribahasa. Misalnya pribahasa seperti anjing dan kucing, yang 
bermakna ihwal dua orang yang namanya anjing dan kucing jika berdua 
memang selalu berkelahi, dan tidak pernah damai. 

Contoh lain, pribahasa tong kosong nyaring bunyinya, maknanya 
orang yang banyak cakap biasanya tidak berilmu. Makna ini dapat ditarik 
dari asosiasi tong yang berisi bila dipukul tidak mengeluarkan bunyi, 
tapi tong yang kosong akan mengeluarkan bunyi yang keras dan nyaring. 

Contoh dalam bahasa Arab, pribahasa 

bermakna “bagaimana belalang yang tidak memberi sisa apa pun”. Makna 
pribahasa ini merupakan kiasan bagi seseorang yang karena kebiasaan, 
harta bendanya karena sebab apa pun, misalnya gemar berjudi, 
kebakaran, atau kecurian, sehingga tidak ada sedikitpun yang tertinggal 
yang masih dimilikinya. 

Contoh lain,  artinya “ringan sudah burung unta mereka”. 

Keistimewaan burung unta ialah begitu cepat larinya dan tampak ringan 
apabila berjalan. Pribahasa ini dikiaskan pada suatu kelompok yang 
pada waktu pergi berkumpul berkelompok-kelompok, tetapi setelah

pulang berpisah-pisah. Contoh lain,  artinya

“seolah-olah ada burung di kepalanya”. Orang yang dihinggapi burung di 
atas kepalanya, agaknya takut dan sayang jika burung tersebut terbang. 
Jadi ia diam saja. Pepatah ini ialah kiasan bagi seseorang atau suatu 
golongan yang patuh, taat, dan selalu mengikuti perintah yang dikatakan 
oleh pemimpinnya. Juga dikiaskan sebagai orang yang berhati lemah 
lembut, penyantun, dan sabar. 

11. Mengandung Uslub

Uslub adalah makna yang terkandung pada kata-kata yang terangkai 
sedemikian rupa sehingga lebih cepat mencapai sasaran kalimat yang 
dikehendaki dan lebih menyentuh jiwa bagi para pendengarnya. Tentang 
uslub ini ada tiga macam sebagai berikut:
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a) Uslub Ilmiah

 Uslub ilmiah ini adalah uslub yang paling mendasar dan paling 
banyak membutuhkan logika yang sehat dan pemikiran yang lurus 
serta jauh dari khayalan syair. Karena uslub ini berhadapan dengan 
akal dan dialog dengan akal pikiran serta menguraikan hakikat ilmu 
yang penuh ketersembunyian dan kesamaran.

b) Uslub Adabi

 Dalam uslub jenis ini keindahan adalah salah satu sifat dan 
kekhasannya yang paling menonjol. Sumber keindahannya adalah 
khayalan yang indah, imajinasi yang tajam, perseruhan beberapa 
titik keserupaan yang jauh di antara beberapa hal dan menggunakan 
kata benda atau kata kerja yang konkret sebagai pengganti kata 
kerja atau kata benda yang abstrak.

c) Uslub Khitabi

 Dalam uslub ini sangat menonjol ketegasan makna dan redaksi, 
ketegasan argumentasi dan data, keluasaan wawasan. Dalam uslub 
ini seorang pembicara dituntut dapat membangkitkan semangat 
dan mengetuk hati bagi para pendengarnya. Keindahan dan 
kejelasan uslub ini memiliki peran yang besar dalam memengaruhi 
dan menyentuh hati. Di antara yang memperbesar peran uslub ini 
adalah status pembicara dalam pandangan para pendengarnya, 
penampilannya, kecemerlangan argumentasinya, kelantangan 
dan kemerduan akan suaranya, kebagusan penyampaiannya, dan 
ketepatan sasarannya.

D. Bentuk-bentuk Ungkapan Hadis
Hadis-hadis Nabi Saw. memiliki bentuk ungkapan yang beragam. 
Hal ini bisa dirasakan manakala mencermati bentuk ungkapan matan 
hadis-hadis Nabi yang begitu banyak. Bahkan Syuhudi Ismail telah 
mengemukakan beberapa ragam bentuk ungkapan hadis Nabi yaitu 
jawami’ kalim (ungkapan yang singkat, namun padat makna), tamsil 
(perumpamaan), simbolik, dan lain-lain.
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a) Jawami’ Kalim (ungkapan singkat, padat makna)

مَ
َّ
يْهِ وَسَل

َ
عَل  ُ َّ

ى الل
َّ
ى النَّبِيُّ صَل  سَمَّ

َ
ال

َ
عَنْهُ ق  ُ َّ

هُرَيْرَةَ رَضِيَ الل بِي 
َ
أ  عَنْ 

حرَْبَ خَدْعَةً
ْ
 ال

 Dari Abu Hurairah berkata; Nabi Saw. mengistilahkan perang adalah siasat. 
(HR. Bukhari).

 Pemahaman terhadap petunjuk hadis tersebut di atas, sejalan 
dengan bunyi teksnya, yakni bahwa setiap perang pastilah memakai 
siasat. Ketentuan yang demikian itu berlaku secara universal, sebab 
tidak terikat oleh tempat dan waktu tertentu. Perang yang dilakukan 
dengan cara dan alat apa saja pastilah memerlukan siasat. Perang 
tanpa siasat sama dengan menyatakan takluk kepada lawan tanpa 
syarat. 

b) Bahasa Tamsil (ungkapan perumpamaan)

مُؤْمِنِ
ْ
مُؤْمِنُ لِل

ْ
مَ ال

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل َّ

ى الل
َّ
ِ صَل

َّ
 الل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
 ق

َ
ال

َ
بِي مُوسَى ق

َ
 عَنْ أ

يَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا
ْ
بُن

ْ
ال

َ
 ك

 Dari Abu Musa dia berkata; Rasulullah Saw. bersabda: “Orang Mukmin 
yang satu dengan Mukmin yang lainnya bagaikan satu bangunan, satu 
dengan yang lainnya saling mengokohkan.(HR. Muslim).

Hadis lain sebagai berikut:

َ
ال

َ
ق

َ
حوَْضِ ف

ْ
ِ بْنُ زِيَادٍ فِي ال

َّ
 شَكَّ عُبَيْدُ الل

َ
ال

َ
ِ بْنِ بُرَيْدَةَ ق

َّ
 عَنْ عَبْدِ الل

قَ
َ
بَاكَ حِينَ انْطَل

َ
 أ

َّ
إِن

َ
ِ بْنِ زِيَادٍ ف

َّ
 مِنْ صَحَابَةِ عُبَيْدِ الل

ٌ
بُو سَبْرَةَ رَجُل

َ
هُ أ

َ
 ل

نِي مِنْ
َ
ث حَدَّ

َ
ِ بْنَ عَمْرٍو ف

َّ
قِيتُ عَبْدَ الل

َ
ل
َ
تُ مَعَهُ ف

ْ
ق

َ
ى مُعَاوِيَةَ انْطَل

َ
 وَافِدًا إِل

يَّ
َ
اهُ عَل

َ
مْل

َ
أ
َ
مَ ف

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل َّ

ى الل
َّ
ِ صَل

َّ
ا سَمِعَهُ مِنْ رَسُولِ الل

ً
ى فِيَّ حَدِيث

َ
 فِيهِ إِل

تِيَنِي
ْ
 حَتَّى تَأ

َ
بِرْذَوْن

ْ
ا ال

َ
تَ هَذ

ْ
عْرَق

َ
مَا أ

َ
يْكَ ل

َ
سَمْتُ عَل

ْ
ق
َ
ي أ ِ

إِنّ
َ
 ف

َ
ال

َ
بْتُهُ ق

َ
ت
َ
 وكَ
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إِذَا
َ
كِتَابِ ف

ْ
تَيْتُهُ بِال

َ
أ
َ
ضْتُهُ حَتَّى عَرِقَ ف

َ
ركَ

َ
 ف

َ
بِرْذَوْن

ْ
ركَِبْتُ ال

َ
 ف

َ
ال

َ
كِتَابِ ق

ْ
 بِال

ُ َّ
ى الل

َّ
ِ صَل

َّ
 الل

َ
نَّهُ سَمِعَ رَسُول

َ
عَاصِ أ

ْ
ِ بْنُ عَمْرِو بْنِ ال

َّ
نِي عَبْدُ الل

َ
ث  فِيهِ حَدَّ

دٍ حَمَّ
ُ

سُ م
ْ
ذِي نَف

َّ
شَ وَال حُّ

َ
حْشَ وَالتَّف

ُ
ف

ْ
َ يُبْغِضُ ال َّ

 الل
َّ

 إِن
َ

ال
َ
مَ ق

َّ
يْهِ وَسَل

َ
 عَل

يَظْهَرَ ائِنُ حَتَّى  خَ
ْ
وَيُؤْتَمَنَ ال مِينُ 

َ
أ

ْ
ال  

َ
خَوَّن

ُ
اعَةُ حَتَّى ي ومُ السَّ

ُ
تَق ا 

َ
ل  بِيَدِهِ 

دٍ حَمَّ
ُ

سُ م
ْ
ذِي نَف

َّ
وَارِ وَال جِ

ْ
رْحَامِ وَسُوءُ ال

َ
أ

ْ
طِيعَةُ ال

َ
شُ وَق حُّ

َ
حْشُ وَالتَّف

ُ
ف

ْ
 ال

يْهَا صَاحِبُهَا
َ
 عَل

َ
خ

َ
هَبِ نَف

َّ
قِطْعَةِ مِنْ الذ

ْ
مَثَلِ ال

َ
ك

َ
مُؤْمِنِ ل

ْ
 ال

َ
 مَثَل

َّ
 بِيَدِهِ إِن

مَثَلِ
َ
ك

َ
مُؤْمِنِ ل

ْ
 ال

َ
 مَثَل

َّ
دٍ بِيَدِهِ إِن حَمَّ

ُ
سُ م

ْ
ذِي نَف

َّ
صْ وَال

ُ
مْ تَنْق

َ
مْ تَغَيَّرْ وَل

َ
ل
َ
 ف

َ
ال

َ
سُدْ ق

ْ
مْ تَف

َ
سَرْ وَل

ْ
مْ تُك

َ
ل
َ
عَتْ ف

َ
بًا وَوَق بًا وَوَضَعَتْ طَيِّ تْ طَيِّ

َ
ل
َ
ك

َ
ةِ أ

َ
 النَّحْل

َ
ال

َ
وْ ق

َ
ةَ أ

َّ
ى مَك

َ
 إِل

َ
ة

َ
يْل

َ
مَا بَيْنَ أ

َ
يْهِ ك

َ
 لِي حَوْضًا مَا بَيْنَ نَاحِيَت

َّ
ا إِن

َ
ل
َ
 أ

َ
ال

َ
 وَق

شَدُّ بَيَاضًا
َ
وَاكِبِ هُوَ أ

َ
ك

ْ
 ال

َ
بَارِيقِ مِثْل

َ
أ

ْ
 فِيهِ مِنْ ال

َّ
مَدِينَةِ وَإِن

ْ
ى ال

َ
 صَنْعَاءَ إِل

بَدًا
َ
 بَعْدَهَا أ

ْ
مْ يَظْمَأ

َ
عَسَلِ مَنْ شَرِبَ مِنْهُ ل

ْ
ى مِنْ ال

َ
حْل

َ
بَنِ وَأ

َّ
 مِنْ الل

 Dari Abdullah bin Buraidah berkata; Ubaidullah bin Ziyad masih ragu 
tentang persoalan telaga. Maka Abu Sabrah berkata kepadanya (seorang 
lelaki dari sahabat Ubaidullah bin Ziyad): sesungguhnya bapakmu ketika 
berangkat kepada Mu’awiyah sebagai seorang utusan aku juga berangkat 
bersamanya, kemudian aku bertemu dengan Abdullah bin ‘Amru, maka dia 
menceritakan kepadaku dari mulut ke mulut sebuah hadis yang ia dengar 
dari Rasulullah Saw. Dia membacakan kepadaku dan aku menulisnya. Dia 
berkata; “Sesungguhnya aku ingin berbagi denganmu ketika engkau telah 
menjadikan Birdzaun (hewan tunggangan sejenis kuda) ini berkeringat 
sehingga engkau bisa datang kepadaku dengan membawa buku.” Dia 
berkata; maka akupun memacu birdzaun tersebut sehingga berkeringat dan 
aku datang kepadanya dengan membawa kitab. Maka Abdullah bin ‘Amru 
bin Al ‘Ash menceritakan kepadaku bahwa dia mendengar Rasulullah Saw. 
bersabda: “Sesungguhnya Allah membenci perbuatan keji dan orang yang 
berbuat keji, Demi yang jiwa Muhammad berada dalam genggaman-Nya, 
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tidak akan datang hari kiamat sehingga orang yang amanah dikhianati 
dan orang yang khianat diberi kepercayaan. Sehingga muncul kekejian 
dan perbuatan keji, putusnya hubungan kekerabatan, dan buruknya 
muamalah antartetangga. Demi Zat yang jiwa Muhammad ada dalam 
genggaman-Nya, sesungguhnya perumpamaan seorang Mukmin adalah 
seperti potongan emas yang ditiup oleh pemiliknya yang tidak kurang dan 
tidak berubah. Demi Zat yang jiwa Muhammad ada dalam genggaman-
Nya, sesungguhnya perum-pamaan seorang mukmin adalah seperti lebah, ia 
makan yang baik-baik, mengeluarkan yang baik-baik, bila ia hinggap tidak 
membuat dahan patah dan rusak.” Dia berkata; Rasulullah Saw. bersabda: 
“ketahuilah bahwa aku mempunyai sebuah telaga, yang jarak antara dua 
ujungnya adalah seperti jarak antara Ailah dan Makkah,“ atau beliau 
bersabda; “yaitu antara Shon’a` hingga Madinah, di dalamnya terdapat 
ceret sebagaimana bintang-bintang, lebih putih dari susu dan lebih manis 
dari madu, barang siapa meminum darinya maka dia tidak akan pernah 
merasa haus selamanya.”(HR. Ahmad).

Terkait hadis tamsil di atas, Imam Al-Munawi berkata:

 ووجه الشبه: حذق النحل، وفِطنته، وقلة أذاه، وحقارته، ومنفعته،

هه عن الأقذار، وطيب أكله، وأنه  وقنوعه، وسعيه في النهار، وتنزُّ

 لا يأكل مِن كسب غيره، وطاعته لأميره، وأن للنحل آفاتٍ تقطعه

 عن عمله، منها: الظلمة، والغَيْم، والريح، والدخَان، والماء، والنار،

يْم الشك،
َ
 وكذلك المؤمن له آفات تُفقِره عن عمله؛ ظلمة الغفلة، وغ

وريح الفتنة، ودخَان الحرام، ونار الهوى
 Sisi kesamaannya adalah bahwa lebah itu cerdas, ia jarang menyakiti, rendah 

(tawadlu), bermanfaat, selalu merasa cukup (qana’ah), bekerja di waktu 
siang, menjauhi kotoran, makanannya halal nan baik, ia tak mau makan dari 
hasil kerja keras orang lain, amat taat kepada pemimpinnya, dan lebah itu 
berhenti bekerja bila ada gelap, mendung, angin, asap, air, dan api. Demikian 
pula Mukmin amalnya terkena penyakit bila terkena gelapnya kelalaian, 
mendungnya keraguan, angin fitnah, asap haram, dan api hawa nafsu. 223

223Lihat Imam Al-Munawi, Faidlul Qadir, Jilid V, hlm. 115.
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Contoh hadis lain sebagai berikut: 

ُ
مَ مَثَل

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل َّ

ى الل
َّ
ِ صَل

َّ
 الل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
 ق

َ
ال

َ
عْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ ق  عَنْ النُّ

ى مِنْهُ
َ
جَسَدِ إِذَا اشْتَك

ْ
 ال

ُ
هِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَل مُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّ

ْ
 ال

ى حُمَّ
ْ
هَرِ وَال جَسَدِ بِالسَّ

ْ
هُ سَائِرُ ال

َ
ى ل

َ
 عُضْوٌ تَدَاع

 Dari An Nu’man bin Bisyir dia berkata; Rasulullah Saw. bersabda: “Orang-
Orang Mukmin dalam hal saling mencintai, mengasihi, dan menyayangi 
bagaikan satu tubuh. Apabila ada salah satu anggota tubuh yang sakit, 
maka seluruh tubuhnya akan ikut terjaga (tidak bisa tidur) dan panas (turut 
merasakan sakitnya). (HR. Muslim).

 Hadis Nabi di atas tersebut mengemukakan tamsil bagi orang-orang 
yang beriman sebagai bangunan. Tamsil tersebut sangat logis dan 
berlaku tanpa terikat oleh waktu dan tempat sebab setiap bangunan 
pastilah bagian-bagiannya berfungsi memperkokoh bagian lainnya. 
Orang-orang yang beriman seharusnya seperti itu, yakni yang satu 
memperkuat yang lain dan tidak saling menjatuhkan. 

c) Ungkapan Simbolik

Contoh hadis riwayat Bukhari dari Nafi’ sebagai berikut:

مَعَهُ  
ُ

ل
ُ
ك

ْ
يَأ بِمِسْكِينٍ  ى 

َ
يُؤْت حَتَّى   

ُ
ل

ُ
ك

ْ
يَأ ا 

َ
ل عُمَرَ  ابْنُ   

َ
ان

َ
ك  

َ
ال

َ
ق نَافِعٍ   عَنْ 

يَّ
َ
ا عَل

َ
 هَذ

ْ
ا تُدْخِل

َ
 يَا نَافِعُ ل

َ
ال

َ
ق

َ
ثِيرًا ف

َ
 ك

َ
ل

َ
ك

َ
أ
َ
 مَعَهُ ف

ُ
ل

ُ
ك

ْ
ا يَأ

ً
تُ رَجُل

ْ
دْخَل

َ
أ
َ
 ف

 فِي مِعًى وَاحِدٍ
ُ

ل
ُ
ك

ْ
مُؤْمِنُ يَأ

ْ
 ال

ُ
ول

ُ
مَ يَق

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل َّ

ى الل
َّ
 سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَل

مْعَاءٍ
َ
 فِي سَبْعَةِ أ

ُ
ل

ُ
ك

ْ
افِرُ يَأ

َ
ك

ْ
 وَال

 Dari Nafi’ ia berkata; biasanya Ibnu Umar tidak makan hingga didatangkan 
kepadanya seorang miskin lalu makan bersamanya. Maka aku pun 
memasukkan seorang laki-laki untuk makan bersamanya, lalu laki-laki 
itu makan banyak, maka ia pun lalu berkata, “Wahai Nafi’, jangan kamu 
masukkan orang ini. Sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah Saw. 
bersabda: ‘Seorang Mukmin itu makan dengan satu usus, sedangkan orang 
kafir makan dengan tujuh usus.’(HR. Bukhari).
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 Secara tekstual hadis tersebut menjelaskan bahwa ususnya orang 
yang beriman berbeda dengan ususnya orang kafir. Padahal dalam 
kenyataan yang lazim, perbedaan anatomi tubuh manusia tidak 
disebabkan oleh perbedaan iman atau kafirnya seseorang. Dengan 
demikian, pernyataan hadis itu merupakan ungkapan simbolik. Itu 
berarti harus dipahami secara kontekstual.224

 Perbedaan usus dalam matan hadis tersebut menunjukkan 
perbedaan sikap atau pandangan dalam menghadapi nikmat 
Allah Swt., termasuk tatkala akan makan. Orang yang beriman 
memandang bahwa makan bukan sebagai tujuan hidup, sedangkan 
orang yang kafir menempatkan makan sebagai tujuan hidupnya. 
Karenanya, orang yang beriman mestinya tidak banyak menuntut 
dalam kelezatan akan makan. Yang banyak menuntut kelezatan 
makan pada umumnya adalah orang kafir. Di samping itu, dapat 
dipahami juga bahwa orang yang beriman selalu bersyukur dalam 
menerima nikmat Allah Swt., termasuk tatkala makan, sedang 
orang kafir mengingkari nikmat Allah Swt. yang dikaruniakan 
kepadanya.225

d) Bahasa Percakapan

Dalam sebuah matan hadis dikemukakan:

ى
َّ
 النَّبِيَّ صَل

َ
ل

َ
ا سَأ

ً
 رَجُل

َّ
ن

َ
ُ عَنْهُمَا أ َّ

ِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ الل
َّ

 عَنْ عَبْدِ الل

امَ
َ

ل  السَّ
ُ
رَأ

ْ
وَتَق عَامَ   تُطْعِمُ الطَّ

َ
ال

َ
امِ خَيْرٌ ق

َ
إِسْل

ْ
يُّ ال

َ
مَ أ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل َّ

 الل
ْ

مْ تَعْرِف
َ
تَ وَمَنْ ل

ْ
ى مَنْ عَرَف

َ
 عَل

 Dari Abdullah bin ‘Amru; ada seseorang yang bertanya kepada Nabi Saw.; 
“Islam manakah yang paling baik?” Nabi Saw. lalu menjawab: “Kamu 
memberi makan, mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal dan 
yang tidak kamu kenal”. (HR. Bukhari).

 Memberi makan terhadap orang yang membutuhkannya dan 
menyebarkan salam memang salah satu ajaran Islam yang bersifat 
universal. Namun, dalam hal sebagai “amal yang lebih baik”, maka 

224Syuhudi Ismail, Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual, hlm. 10.
225Lihat Syuhudi Ismail, Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual, hlm. 11.
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hadis tersebut berkedudukan sebagai temporal, sebab ada beberapa 
matan hadis lainnya yang memberi petunjuk tentang amal yang 
lebih baik, namun jawaban Nabi Saw. berbeda-beda.226

 e) Ungkapan Analogi

 Dalam suatu matan hadis Nabi Saw. yang cukup panjang dikemu- 
kakan antara lain bahwa menyalurkan hasrat seksual kepada wanita 
yang halal adalah sedekah. Hal ini sebagaimana hadis riwayat Imam 
Muslim dari Abu Dzar sebagai berikut:

بِيِّ وا لِلنَّ
ُ
ال

َ
مَ ق

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل َّ

ى الل
َّ
بِيِّ صَل صْحَابِ النَّ

َ
 نَاسًا مِنْ أ

َّ
ن

َ
بِي ذَرٍّ أ

َ
 عَنْ أ

َ
ون

ُّ
جُورِ يُصَل

ُ
أ

ْ
ورِ بِال

ُ
ث  الدُّ

ُ
هْل

َ
ِ ذَهَبَ أ

َّ
 الل

َ
مَ يَا رَسُول

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل َّ

ى الل
َّ
 صَل

َ
ال

َ
ق مْوَالِهِمْ 

َ
أ ضُولِ 

ُ
بِف  

َ
ون

ُ
ق وَيَتَصَدَّ نَصُومُ  مَا 

َ
ك  

َ
وَيَصُومُون ي  ِ

ّ
نُصَل مَا 

َ
 ك

ِ
ّ

ل
ُ
ةً وَك

َ
سْبِيحَةٍ صَدَق

َ
ِ ت

ّ
ل

ُ
 بِك

َّ
 إِن

َ
ون

ُ
ق دَّ مْ مَا تَصَّ

ُ
ك

َ
ُ ل َّ
 الل

َ
دْ جَعَل

َ
يْسَ ق

َ
وَ ل

َ
 أ

مَعْرُوفِ
ْ
مْرٌ بِال

َ
ةً وَأ

َ
ةٍ صَدَق

َ
ِ تَهْلِيل

ّ
ل

ُ
ةً وَك

َ
مِيدَةٍ صَدَق حْ

َ
ِ ت

ّ
ل

ُ
ةً وَك

َ
بِيرَةٍ صَدَق

ْ
 تَك

َ
وا يَا رَسُول

ُ
ال

َ
ةٌ ق

َ
مْ صَدَق

ُ
حَدِك

َ
ةٌ وَفِي بُضْعِ أ

َ
رٍ صَدَق

َ
ةٌ وَنَهْيٌ عَنْ مُنْك

َ
 صَدَق

وْ وَضَعَهَا فِي
َ
يْتُمْ ل

َ
رَأ

َ
 أ

َ
ال

َ
جْرٌ ق

َ
هُ فِيهَا أ

َ
 ل

ُ
ون

ُ
حَدُنَا شَهْوَتَهُ وَيَك

َ
ي أ يَأتِ

َ
ِ أ

َّ
 الل

جْرًا
َ
هُ أ

َ
 ل

َ
ان

َ
الِ ك

َ
حَل

ْ
لِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي ال

َ
ذ

َ
ك

َ
يْهِ فِيهَا وِزْرٌ ف

َ
 عَل

َ
ان

َ
ك

َ
 حَرَامٍ أ

 Dari Abu Dzar bahwa beberapa orang dari sahabat Nabi Saw. bertanya 
kepada beliau, “Wahai Rasulullah, orang-orang kaya dapat memperoleh 
pahala yang lebih banyak. Mereka salat seperti kami salat, puasa seperti 
kami puasa dan bersedekah dengan sisa harta mereka.” Maka beliau pun 
bersabda: “Bukankah Allah telah menjadikan berbagai macam cara kepada 
kalian untuk bersedekah? Setiap kalimat tasbih adalah sedekah, setiap 
kalimat takbir adalah sedekah, setiap kalimat tahmid adalah sedekah, setiap 
kalimat tahlil adalah sedekah, amar ma’ruf nahi munkar adalah sedekah, 
bahkan pada kemaluan seorang dari kalian pun juga terdapat sedekah.” 
Mereka bertanya, “Wahai Rasulullah, jika salah seorang di antara kami 

226Lihat Syuhudi Ismail, Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual, hlm. 12.
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menyalurkan nafsu syahwatnya, apakah akan mendapatkan pahala?” beliau 
menjawab: “Bagaimana sekiranya kalian meletakkannya pada sesuatu 
yang haram, bukankah kalian berdosa? Begitu pun sebaliknya, bila kalian 
meletakkannya pada tempat yang halal, maka kalian akan mendapatkan 
pahala.”(HR. Muslim).

 Ungkapan analogi yang terdapat pada redaksi hadis tersebut adalah: 

لِكَ إِذَا وَضَعَهَا
َ

ذ
َ
ك

َ
يْهِ فِيهَا وِزْرٌ ف

َ
 عَل

َ
ان

َ
ك

َ
وْ وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ أ

َ
يْتُمْ ل

َ
رَأ

َ
 أ

جْرًا
َ
هُ أ

َ
 ل

َ
ان

َ
الِ ك

َ
حَل

ْ
فِي ال

 Bagaimana sekiranya kalian meletakkannya pada sesuatu yang haram, 
bukankah kalian berdosa? Begitu pun sebaliknya, bila kalian meletakkannya 
pada tempat yang halal, maka kalian akan mendapatkan pahala.

E. Contoh Aplikasi Ilmu Ma’ani al-Hadis
Berikut ini dipaparkan contoh dalam penerapan ilmu Ma’ani al-Hadis 
tentang hadis perintah memerangi manusia.

1. Takhrij Hadis 

Sebelum melakukan takhrij, terlebih dahulu menetapkan hadis yang 
dijadikan pokok bahasan. Hadis yang dijadikan pokok bahasan dalam 
tulisan ini adalah sebagai berikut:

 النَّاسَ
َ

اتِل
َ
ق
ُ
 أ

ْ
ن

َ
مِرْتُ أ

ُ
أ

Setelah menetapkan hadis yang dijadikan pokok bahasan, langkah 
selanjutnya adalah melakukan takhrij untuk menelusuri hadis tersebut 
dalam kitab sumber sesuai dengan petunjuk dalam kitab Mu’jam al-
Mufahras Li al-Faz al-Hadis, Maushuah al-Athraf al-Hadis al-Nabawiy al-
Syarif, serta menggunakan metode digital, baik dalam bentuk CD-ROM 
al-Maktabah al-Syamilah, al-Kutub al-Tis’ah maupun dalam bentuk PDF. 
Sedangkan metode takhrij yang digunakan dalam menelusuri hadis ini 
ada dua bentuk sebagai berikut:
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a. Lafaz  

اقاتل الناس حتي يشهدوا ان لااله الاالل

 هق 8 :ل 202

اقاتل الناس حتي يقولوا لااله الاالل 

227 حم 2 : 439 , 3 : 295 

b.  Lafaz  

قاتلهم حتي يشهدوا ان لااله الاالل وان محمدا رسول الل

 م- فضائل الصحابة 22 , منصور 4742 , كنز 563 , 03013 , نبوة
, 40602

فتح 7 : 874 , خصائص 41 , معاني 3 : 412 , بداية 4 : 581 228
c. Lafaz  

قاتل الناس حتي يقولوا لااله الاالل

عب 19251 
d. Maudu’ 

امرت ان اقاتل الناس229

 م : ايمان 23 , 63 . خ: ايمان 71 , 82 , صلاة 82 , زكاة 1 , اعتصام

227Lihat Muhammad Zaid Zaghlul, Maushuah al-Athraf al-Hadis al-Nabawiy al-
Syarif, Jilid II, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), hlm. 81.

228Lihat Muhammad Zaid Zaghlul, Maushuah al-Athraf al-Hadis al-Nabawiy 
al-Syarif, hlm. 621.

229Lihat A.J. Wensinck Diterjemahkan oleh Muhammad Fuad ‘Abd al-Baqi, al-
Mu‘jam al-Mufahras li Alfaz al-Hadis al-Nabawi, Juz I, (Brill: Laeden, 1943 H), hlm. 99.
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 2 , 82 , د: جهاد 59 , ت – تفسير سورة 88 , ن- زكاة 3 , جه- فتن
1-3 , دي – سير 01 , حم 3, 8

 رايت, ان الل )عز وجل( قد شرع صدره ابو بكر للقتال , لقتالهم230

 خ زكاة 04 , اعتصام 2 , م ايمان 23 , د زكاة 1 , ت ايمان 1 , زكاة

4 ,تحريم 1 , حم 91-1

2.	 Klasifikasi	Hadis	

Berikut ini dapat diklasifikasikan hadis-hadis dimaksud sebagai berikut:

Sahih al-Bukhari

حرََمِيُّ بْنُ .1
ْ
بُو رَوحٍْ ال

َ
نَا أ

َ
ث  حَدَّ

َ
ال

َ
مُسْنَدِيُّ ق

ْ
دٍ ال حَمَّ

ُ
ِ بْنُ م

َّ
نَا عَبْدُ الل

َ
ث  حَدَّ

ثُ دِّ
حَ
ُ

بِي ي
َ
 سَمِعْتُ أ

َ
ال

َ
دٍ ق حَمَّ

ُ
نَا شُعْبَةُ عَنْ وَاقِدِ بْنِ م

َ
ث  حَدَّ

َ
ال

َ
 عُمَارَةَ ق

َ
اتِل

َ
ق
ُ
 أ

ْ
ن

َ
مِرْتُ أ

ُ
 أ

َ
ال

َ
مَ ق

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل َّ

ى الل
َّ
ِ صَل

َّ
 الل

َ
 رَسُول

َّ
ن

َ
 عَنْ ابْنِ عُمَرَ أ

ِ وَيُقِيمُوا
َّ

 الل
ُ

دًا رَسُول حَمَّ
ُ

 م
َّ

ن
َ
ُ وَأ َّ

ا الل
َّ
هَ إِل

َ
ا إِل

َ
 ل

ْ
ن

َ
 النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أ

هُمْ
َ
مْوَال

َ
ي دِمَاءَهُمْ وَأ وا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّ

ُ
عَل

َ
إِذَا ف

َ
اةَ ف

َ
اةَ وَيُؤْتُوا الزَّك

َ
ل  الصَّ

ِ
َّ

ى الل
َ
امِ وَحِسَابُهُمْ عَل

َ
إِسْل

ْ
قِّ ال ا بِحَ

َّ
 إِل

سِ بْنِ .2
َ
ن
َ
وِيلِ عَنْ أ مُبَارَكِ عَنْ حُمَيْدٍ الطَّ

ْ
نَا ابْنُ ال

َ
ث  حَدَّ

َ
ال

َ
نَا نُعَيْمٌ ق

َ
ث  حَدَّ

 النَّاسَ
َ

اتِل
َ
ق
ُ
 أ

ْ
ن

َ
مِرْتُ أ

ُ
مَ أ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل َّ

ى الل
َّ
ِ صَل

َّ
 الل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
 ق

َ
ال

َ
 مَالِكٍ ق

وا
ُ
بَل

ْ
ق

َ
وَاسْت نَا 

َ
ات

َ
صَل وْا 

َّ
وَصَل وهَا 

ُ
ال

َ
ق إِذَا 

َ
ف  ُ َّ

الل ا 
َّ
إِل هَ 

َ
إِل ا 

َ
ل وا 

ُ
ول

ُ
يَق  حَتَّى 

230Lihat A.J. Wensinck Diterjemahkan oleh Muhammad Fuad ‘Abd al-Baqi, 
al-Mu‘jam al-Mufahras li Alfaz al-Hadis al-Nabawi, hlm. 301.
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هَا ِ
ّ
ق ا بِحَ

َّ
هُمْ إِل

ُ
مْوَال

َ
يْنَا دِمَاؤُهُمْ وَأ

َ
دْ حَرُمَتْ عَل

َ
ق

َ
نَا ف

َ
حوُا ذَبِيحَت

َ
نَا وَذَب

َ
ت
َ
 قِبْل

نَا
َ
ث وبَ حَدَّ يُّ

َ
أ بْنُ  يَى  حْ

َ
خْبَرَنَا ي

َ
أ مَرْيَمَ  بِي 

َ
أ ابْنُ   

َ
ال

َ
ق  ِ

َّ
ى الل

َ
عَل  وَحِسَابُهُمْ 

 عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ
َ

ال
َ
مَ وَق

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل َّ

ى الل
َّ
بِيِّ صَل سٌ عَنْ النَّ

َ
ن
َ
نَا أ

َ
ث  حُمَيْدٌ حَدَّ

 بْنُ
ُ

 مَيْمُون
َ

ل
َ
 سَأ

َ
ال

َ
نَا حُمَيْدٌ ق

َ
ث  حَدَّ

َ
ال

َ
حَارِثِ ق

ْ
نَا خَالِدُ بْنُ ال

َ
ث ِ حَدَّ

َّ
 الل

 مَنْ
َ

ال
َ
ق

َ
هُ ف

َ
عَبْدِ وَمَال

ْ
مُ دَمَ ال حرَِّ

ُ
بَا حَمْزَةَ مَا ي

َ
 يَا أ

َ
ال

َ
سَ بْنَ مَالِكٍ ق

َ
ن
َ
 سِيَاهٍ أ

نَا
َ
 ذَبِيحَت

َ
ل

َ
ك

َ
نَا وَأ

َ
ات

َ
ى صَل

َّ
نَا وَصَل

َ
ت
َ
 قِبْل

َ
بَل

ْ
ق

َ
ُ وَاسْت َّ

ا الل
َّ
هَ إِل

َ
ا إِل

َ
 ل

ْ
ن

َ
 شَهِدَ أ

مُسْلِمِ
ْ
ى ال

َ
يْهِ مَا عَل

َ
مُسْلِمِ وَعَل

ْ
هُ مَا لِل

َ
مُسْلِمُ ل

ْ
هُوَ ال

َ
 ف

عَنْ .3 حَمْزَةَ  بِي 
َ
أ بْنُ  شُعَيْبُ  خْبَرَنَا 

َ
أ نَافِعٍ  بْنُ  مُ 

َ
حكَ

ْ
ال يَمَانِ 

ْ
ال بُو 

َ
أ نَا 

َ
ث  حَدَّ

بَا
َ
أ  

َّ
ن

َ
أ مَسْعُودٍ  بْنِ  بَةَ 

ْ
عُت بْنِ   ِ

َّ
الل عَبْدِ  بْنُ   ِ

َّ
الل عُبَيْدُ  نَا 

َ
ث حَدَّ هْرِيِّ   الزُّ

مَ
َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل َّ

ى الل
َّ
ِ صَل

َّ
 الل

ُ
يَ رَسُول ِ

ّ
تُوُف ا  مَّ

َ
 ل

َ
ال

َ
ُ عَنْهُ ق َّ

 هُرَيْرَةَ رَضِيَ الل

 عُمَرُ
َ

ال
َ
ق

َ
عَرَبِ ف

ْ
رَ مِنْ ال

َ
ف

َ
رَ مَنْ ك

َ
ف

َ
ُ عَنْهُ وكَ َّ

رٍ رَضِيَ الل
ْ
بُو بَك

َ
 أ

َ
ان

َ
 وَك

يْهِ
َ
ُ عَل َّ

ى الل
َّ
ِ صَل

َّ
 الل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
دْ ق

َ
 النَّاسَ وَق

ُ
اتِل

َ
 تُق

َ
يْف

َ
ُ عَنْهُ ك َّ

 رَضِيَ الل

دْ
َ
ق

َ
هَا ف

َ
ال

َ
مَنْ ق

َ
ُ ف َّ

ا الل
َّ
هَ إِل

َ
ا إِل

َ
وا ل

ُ
ول

ُ
 النَّاسَ حَتَّى يَق

َ
اتِل

َ
ق
ُ
 أ

ْ
ن

َ
مِرْتُ أ

ُ
مَ أ

َّ
 وَسَل

نَّ
َ
اتِل

َ
ق
ُ
أ

َ
ِ ل

َّ
 وَالل

َ
ال

َ
ق

َ
ِ ف

َّ
ى الل

َ
هِ وَحِسَابُهُ عَل ِ

ّ
ق ا بِحَ

َّ
سَهُ إِل

ْ
هُ وَنَف

َ
ي مَال  عَصَمَ مِنِّ

ي مَنَعُونِ وْ 
َ
ل  ِ

َّ
مَالِ وَالل

ْ
ال اةَ حَقُّ 

َ
 الزَّك

َّ
إِن

َ
اةِ ف

َ
اةِ وَالزَّك

َ
ل بَيْنَ الصَّ قَ  رَّ

َ
 مَنْ ف

ى
َ
تُهُمْ عَل

ْ
اتَل

َ
ق

َ
مَ ل

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل َّ

ى الل
َّ
ِ صَل

َّ
ى رَسُولِ الل

َ
ونَهَا إِل انُوا يُؤَدُّ

َ
ا ك

ً
 عَنَاق
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ُ صَدْرَ َّ
دْ شَرحََ الل

َ
 ق

ْ
ن

َ
ا أ

َّ
ِ مَا هُوَ إِل

َّ
وَالل

َ
ُ عَنْهُ ف َّ

 عُمَرُ رَضِيَ الل
َ

ال
َ
 مَنْعِهَا ق

حَقُّ
ْ
نَّهُ ال

َ
تُ أ

ْ
عَرَف

َ
ُ عَنْهُ ف َّ

رٍ رَضِيَ الل
ْ
بِي بَك

َ
 أ

ي .4 خْبَرَنِ
َ
يْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أ

َ
 عَنْ عُق

ُ
يْث

َّ
نَا الل

َ
ث يْرٍ حَدَّ

َ
يَى بْنُ بُك حْ

َ
نَا ي

َ
ث  حَدَّ

ى
َّ
يَ النَّبِيُّ صَل ِ

ّ
ا تُوُف مَّ

َ
 ل

َ
ال

َ
بَا هُرَيْرَةَ ق

َ
 أ

َّ
ن

َ
بَةَ أ

ْ
ِ بْنِ عُت

َّ
ِ بْنُ عَبْدِ الل

َّ
 عُبَيْدُ الل

َ
ال

َ
عَرَبِ ق

ْ
رَ مِنْ ال

َ
ف

َ
رَ مَنْ ك

َ
ف

َ
رٍ وكَ

ْ
بُو بَك

َ
 أ

َ
لِف

ْ
مَ وَاسْتُخ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل َّ

 الل

يْهِ
َ
ُ عَل َّ

ى الل
َّ
ِ صَل

َّ
 الل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
دْ ق

َ
 النَّاسَ وَق

ُ
اتِل

َ
 تُق

َ
يْف

َ
رٍ ك

ْ
بَا بَك

َ
 عُمَرُ يَا أ

هَ
َ
ا إِل

َ
 ل

َ
ال

َ
مَنْ ق

َ
ُ ف َّ

ا الل
َّ
هَ إِل

َ
ا إِل

َ
وا ل

ُ
ول

ُ
 النَّاسَ حَتَّى يَق

َ
اتِل

َ
ق
ُ
 أ

ْ
ن

َ
مِرْتُ أ

ُ
مَ أ

َّ
 وَسَل

بُو
َ
 أ

َ
ال

َ
ِ ق

َّ
ى الل

َ
هِ وَحِسَابُهُ عَل ِ

ّ
ق ا بِحَ

َّ
سَهُ إِل

ْ
هُ وَنَف

َ
ي مَال دْ عَصَمَ مِنِّ

َ
ق

َ
ُ ف َّ

ا الل
َّ
 إِل

مَالِ
ْ
اةَ حَقُّ ال

َ
 الزَّك

َّ
إِن

َ
اةِ ف

َ
اةِ وَالزَّك

َ
ل قَ بَيْنَ الصَّ رَّ

َ
نَّ مَنْ ف

َ
اتِل

َ
ق
ُ
أ

َ
ِ ل

َّ
رٍ وَالل

ْ
 بَك

يْهِ
َ
عَل  ُ َّ

الل ى 
َّ
صَل  ِ

َّ
الل رَسُولِ  ى 

َ
إِل ونَهَا  يُؤَدُّ انُوا 

َ
ا ك

ً
عَنَاق ي  مَنَعُونِ وْ 

َ
ل  ِ

َّ
 وَالل

دْ
َ
 ق

ْ
ن

َ
يْتُ أ

َ
 رَأ

ْ
ن

َ
ا أ

َّ
ِ مَا هُوَ إِل

َّ
وَالل

َ
 عُمَرُ ف

َ
ال

َ
ى مَنْعِهَا ق

َ
تُهُمْ عَل

ْ
اتَل

َ
ق

َ
مَ ل

َّ
 وَسَل

حَقُّ
ْ
نَّهُ ال

َ
تُ أ

ْ
عَرَف

َ
قِتَالِ ف

ْ
رٍ لِل

ْ
بِي بَك

َ
ُ صَدْرَ أ َّ

شَرحََ الل

ي .5 خْبَرَنِ
َ
هْرِيِّ أ يْلٍ عَنْ الزُّ

َ
 عَنْ عُق

ٌ
يْث

َ
نَا ل

َ
ث يْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّ

َ
ت
ُ
نَا ق

َ
ث  حَدَّ

ُ
رَسُول يَ  ِ

ّ
تُوُف ا  مَّ

َ
ل  

َ
ال

َ
ق هُرَيْرَةَ  بِي 

َ
أ عَنْ  بَةَ 

ْ
عُت بْنِ   ِ

َّ
عَبْدِ الل بْنُ   ِ

َّ
 عُبَيْدُ الل

رَ مِنْ
َ
ف

َ
رَ مَنْ ك

َ
ف

َ
رٍ بَعْدَهُ وكَ

ْ
بُو بَك

َ
 أ

َ
لِف

ْ
مَ وَاسْتُخ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل َّ

ى الل
َّ
ِ صَل

َّ
 الل

ِ
َّ

 الل
ُ

 رَسُول
َ

ال
َ
دْ ق

َ
 النَّاسَ وَق

ُ
اتِل

َ
 تُق

َ
يْف

َ
رٍ ك

ْ
بِي بَك

َ
لِأ  عُمَرُ 

َ
ال

َ
عَرَبِ ق

ْ
 ال

ُ َّ
ا الل

َّ
هَ إِل

َ
ا إِل

َ
وا ل

ُ
ول

ُ
 النَّاسَ حَتَّى يَق

َ
اتِل

َ
ق
ُ
 أ

ْ
ن

َ
مِرْتُ أ

ُ
مَ أ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل َّ

ى الل
َّ
 صَل
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ى
َ
هِ وَحِسَابُهُ عَل ِ

ّ
ق ا بِحَ

َّ
سَهُ إِل

ْ
هُ وَنَف

َ
ي مَال ُ عَصَمَ مِنِّ َّ

ا الل
َّ
هَ إِل

َ
ا إِل

َ
 ل

َ
ال

َ
مَنْ ق

َ
 ف

اةَ حَقُّ
َ
 الزَّك

َّ
إِن

َ
اةِ ف

َ
اةِ وَالزَّك

َ
ل قَ بَيْنَ الصَّ رَّ

َ
نَّ مَنْ ف

َ
اتِل

َ
ق
ُ
أ

َ
ِ ل

َّ
 وَالل

َ
ال

َ
ق

َ
ِ ف

َّ
 الل

يْهِ
َ
ُ عَل َّ

ى الل
َّ
ِ صَل

َّ
ى رَسُولِ الل

َ
ونَهُ إِل انُوا يُؤَدُّ

َ
ا ك

ً
ال

َ
ي عِق وْ مَنَعُونِ

َ
ِ ل

َّ
مَالِ وَالل

ْ
 ال

دْ
َ
َ ق َّ

يْتُ الل
َ
 رَأ

ْ
ن

َ
ا أ

َّ
ِ مَا هُوَ إِل

َّ
وَالل

َ
 عُمَرُ ف

َ
ال

َ
ق

َ
ى مَنْعِهِ ف

َ
تُهُمْ عَل

ْ
اتَل

َ
ق

َ
مَ ل

َّ
 وَسَل

ِ
َّ

يْرٍ وَعَبْدُ الل
َ
 ابْنُ بُك

َ
ال

َ
حَقُّ ق

ْ
نَّهُ ال

َ
تُ أ

ْ
عَرَف

َ
قِتَالِ ف

ْ
رٍ لِل

ْ
بِي بَك

َ
 شَرحََ صَدْرَ أ

صَحُّ
َ
ا وَهُوَ أ

ً
يْثِ عَنَاق

َّ
 عَنْ الل

مُسَيَّبِ .6
ْ
نَا سَعِيدُ بْنُ ال

َ
ث هْرِيِّ حَدَّ خْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّ

َ
يَمَانِ أ

ْ
بُو ال

َ
نَا أ

َ
ث  حَدَّ

مَ
َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل َّ

ى الل
َّ
ِ صَل

َّ
 الل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
 ق

َ
ال

َ
ُ عَنْهُ ق َّ

بَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ الل
َ
 أ

َّ
ن

َ
 أ

ا
َّ
هَ إِل

َ
ا إِل

َ
 ل

َ
ال

َ
مَنْ ق

َ
ُ ف َّ

ا الل
َّ
هَ إِل

َ
ا إِل

َ
وا ل

ُ
ول

ُ
 النَّاسَ حَتَّى يَق

َ
اتِل

َ
ق
ُ
 أ

ْ
ن

َ
مِرْتُ أ

ُ
 أ

ِ رَوَاهُ عُمَرُ
َّ

ى الل
َ
هِ وَحِسَابُهُ عَل ِ

ّ
ق ا بِحَ

َّ
هُ إِل

َ
سَهُ وَمَال

ْ
ي نَف دْ عَصَمَ مِنِّ

َ
ق

َ
ُ ف َّ

 الل

مَ
َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل َّ

ى الل
َّ
بِيِّ صَل وَابْنُ عُمَرَ عَنْ النَّ

Sahih Muslim 

هْرِيِّ .1 يْلٍ عَنْ الزُّ
َ
 بْنُ سَعْدٍ عَنْ عُق

ُ
يْث

َ
نَا ل

َ
ث يْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّ

َ
ت
ُ
نَا ق

َ
ث  حَدَّ

بِي هُرَيْرَةَ
َ
بَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أ

ْ
ِ بْنِ عُت

َّ
ِ بْنُ عَبْدِ الل

َّ
ي عُبَيْدُ الل خْبَرَنِ

َ
 أ

َ
ال

َ
 ق

رٍ بَعْدَهُ
ْ
بُو بَك

َ
 أ

َ
لِف

ْ
مَ وَاسْتُخ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل َّ

ى الل
َّ
ِ صَل

َّ
 الل

ُ
يَ رَسُول ِ

ّ
ا تُوُف مَّ

َ
 ل

َ
ال

َ
 ق

ُ
اتِل

َ
 تُق

َ
يْف

َ
رٍ ك

ْ
بِي بَك

َ
ابِ لِأ طَّ خَ

ْ
 عُمَرُ بْنُ ال

َ
ال

َ
عَرَبِ ق

ْ
رَ مِنْ ال

َ
ف

َ
رَ مَنْ ك

َ
ف

َ
 وكَ

 النَّاسَ
َ

اتِل
َ
ق
ُ
 أ

ْ
ن

َ
مِرْتُ أ

ُ
مَ أ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل َّ

ى الل
َّ
ِ صَل

َّ
 الل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
دْ ق

َ
 النَّاسَ وَق
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هُ
َ
ي مَال دْ عَصَمَ مِنِّ

َ
ق

َ
ُ ف َّ

ا الل
َّ
هَ إِل

َ
ا إِل

َ
 ل

َ
ال

َ
مَنْ ق

َ
ُ ف َّ

ا الل
َّ
هَ إِل

َ
ا إِل

َ
وا ل

ُ
ول

ُ
 حَتَّى يَق

قَ رَّ
َ
نَّ مَنْ ف

َ
اتِل

َ
ق
ُ
أ

َ
ِ ل

َّ
رٍ وَالل

ْ
بُو بَك

َ
 أ

َ
ال

َ
ق

َ
ِ ف

َّ
ى الل

َ
هِ وَحِسَابُهُ عَل ِ

ّ
ق ا بِحَ

َّ
سَهُ إِل

ْ
 وَنَف

انُوا
َ
ا ك

ً
ال

َ
ي عِق وْ مَنَعُونِ

َ
ِ ل

َّ
مَالِ وَالل

ْ
اةَ حَقُّ ال

َ
 الزَّك

َّ
إِن

َ
اةِ ف

َ
اةِ وَالزَّك

َ
ل  بَيْنَ الصَّ

َ
ال

َ
ق

َ
ى مَنْعِهِ ف

َ
تُهُمْ عَل

ْ
اتَل

َ
ق

َ
مَ ل

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل َّ

ى الل
َّ
ِ صَل

َّ
ى رَسُولِ الل

َ
ونَهُ إِل  يُؤَدُّ

دْ شَرحََ
َ
 ق

َّ
َ عَزَّ وَجَل َّ

يْتُ الل
َ
 رَأ

ْ
ن

َ
ا أ

َّ
ِ مَا هُوَ إِل

َّ
وَالل

َ
ابِ ف طَّ خَ

ْ
 عُمَرُ بْنُ ال

حَقُّ
ْ
نَّهُ ال

َ
تُ أ

ْ
عَرَف

َ
قِتَالِ ف

ْ
رٍ لِل

ْ
بِي بَك

َ
 صَدْرَ أ

رَاوَرْدِيَّ عَنْ .2 عَزِيزِ يَعْنِي الدَّ
ْ
خْبَرَنَا عَبْدُ ال

َ
يُّ أ بِّ

حْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّ
َ
نَا أ

َ
ث  حَدَّ

نَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ
َ
ث هُ حَدَّ

َ
ظُ ل

ْ
ف

َّ
ةُ بْنُ بِسْطَامَ وَالل مَيَّ

ُ
نَا أ

َ
ث اءِ ح و حَدَّ

َ
عَل

ْ
 ال

بِي
َ
بِيهِ عَنْ أ

َ
وبَ عَنْ أ

ُ
حْمَنِ بْنِ يَعْق اءِ بْنِ عَبْدِ الرَّ

َ
عَل

ْ
نَا رَوحٌْ عَنْ ال

َ
ث  حَدَّ

 النَّاسَ
َ

اتِل
َ
ق
ُ
 أ

ْ
ن

َ
مِرْتُ أ

ُ
 أ

َ
ال

َ
مَ ق

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل َّ

ى الل
َّ
ِ صَل

َّ
 هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ الل

وا
ُ
عَل

َ
إِذَا ف

َ
تُ بِهِ ف

ْ
ُ وَيُؤْمِنُوا بِي وَبِمَا جِئ َّ

ا الل
َّ
هَ إِل

َ
ا إِل

َ
 ل

ْ
ن

َ
 حَتَّى يَشْهَدُوا أ

ِ
َّ

ى الل
َ
هَا وَحِسَابُهُمْ عَل ِ

ّ
ق ا بِحَ

َّ
هُمْ إِل

َ
مْوَال

َ
ي دِمَاءَهُمْ وَأ  ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّ

عْمَشِ .3
َ
أ

ْ
صُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ ال

ْ
نَا حَف

َ
ث بِي شَيْبَةَ حَدَّ

َ
رِ بْنُ أ

ْ
بُو بَك

َ
نَا أ

َ
ث  وحَدَّ

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
ا ق

َ
ال

َ
بِي هُرَيْرَةَ ق

َ
بِي صَالِحٍ عَنْ أ

َ
 عَنْ جَابِرٍ وَعَنْ أ

َ
يَان

ْ
بِي سُف

َ
 عَنْ أ

ابْنِ حَدِيثِ  بِمِثْلِ  النَّاسَ   
َ

اتِل
َ
ق
ُ
أ  

ْ
ن

َ
أ مِرْتُ 

ُ
أ مَ 

َّ
وَسَل يْهِ 

َ
عَل  ُ َّ

الل ى 
َّ
صَل  ِ

َّ
 الل

نَا وكَِيعٌ
َ
ث بِي شَيْبَةَ حَدَّ

َ
رِ بْنُ أ

ْ
بُو بَك

َ
نِي أ

َ
ث بِي هُرَيْرَةَ ح و حَدَّ

َ
مُسَيَّبِ عَنْ أ

ْ
 ال

حْمَنِ يَعْنِي ابْنَ مَهْدِيٍّ نَا عَبْدُ الرَّ
َ
ث ى حَدَّ مُثَنَّ

ْ
دُ بْنُ ال حَمَّ

ُ
نِي م

َ
ث  ح و حَدَّ
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ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
 ق

َ
ال

َ
بَيْرِ عَنْ جَابِرٍ ق بِي الزُّ

َ
أ  عَنْ 

ُ
يَان

ْ
نَا سُف

َ
ث جَمِيعًا حَدَّ ا 

َ
ال

َ
 ق

ا
َّ
هَ إِل

َ
ا إِل

َ
وا ل

ُ
ول

ُ
 النَّاسَ حَتَّى يَق

َ
اتِل

َ
ق
ُ
 أ

ْ
ن

َ
مِرْتُ أ

ُ
مَ أ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل َّ

ى الل
َّ
ِ صَل

َّ
 الل

هَا ِ
ّ
ق ا بِحَ

َّ
هُمْ إِل

َ
مْوَال

َ
ي دِمَاءَهُمْ وَأ ُ عَصَمُوا مِنِّ َّ

ا الل
َّ
هَ إِل

َ
ا إِل

َ
وا ل

ُ
ال

َ
إِذَا ق

َ
ُ ف َّ

 الل

يْهِمْبِمُسَيْطِر ( 
َ
سْتَ عَل

َ
رٌ ل ِ

ّ
ك

َ
نْتَ مُذ

َ
 ) إِنَّمَا أ

َ
رَأ

َ
مَّ ق

ُ
ِ ث

َّ
ى الل

َ
 وَحِسَابُهُمْ عَل

مَلِكِ .4
ْ
نَا عَبْدُ ال

َ
ث وَاحِدِ حَدَّ

ْ
مِسْمَعِىُّ مَالِكُ بْنُ عَبْدِ ال

ْ
 ال

َ
ان سَّ

َ
بُو غ

َ
نَا أ

َ
ث  حَدَّ

ِ بْنِ عُمَرَ
َّ

دِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ الل حَمَّ
ُ

احِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ وَاقِدِ بْنِ م بَّ  بْنُ الصَّ

يْهِ
َ
عَل  ُ َّ

ى الل
َّ
ِ صَل

َّ
 الل

ُ
رَسُول  

َ
ال

َ
ق  

َ
ال

َ
ق عُمَرَ  بْنِ   ِ

َّ
عَبْدِ الل عَنْ  بِيهِ 

َ
أ  عَنْ 

َّ
ن

َ
وَأ  ُ َّ

الل ا 
َّ
إِل هَ 

َ
إِل ا 

َ
ل  

ْ
ن

َ
أ يَشْهَدُوا  حَتَّى  النَّاسَ   

َ
اتِل

َ
ق
ُ
أ  

ْ
ن

َ
أ مِرْتُ 

ُ
أ مَ 

َّ
 وَسَل

وا عَصَمُوا
ُ
عَل

َ
إِذَا ف

َ
اةَ ف

َ
اةَ وَيُؤْتُوا الزَّك

َ
ل ِ وَيُقِيمُوا الصَّ

َّ
 الل

ُ
دًا رَسُول حَمَّ

ُ
 م

ِ
َّ

ى الل
َ
هَا وَحِسَابُهُمْ عَل ِ

ّ
ق ا بِحَ

َّ
هُمْ إِل

َ
مْوَال

َ
ي دِمَاءَهُمْ وَأ  مِنِّ

5. 
ارِيَّ

َ
ق

ْ
حْمَنِ ال وبُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّ

ُ
نَا يَعْق

َ
ث يْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّ

َ
ت
ُ
نَا ق

َ
ث  حَدَّ

مَ
َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل َّ

ى الل
َّ
ِ صَل

َّ
 الل

َ
 رَسُول

َّ
ن

َ
بِي هُرَيْرَةَ أ

َ
بِيهِ عَنْ أ

َ
 عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أ

تَحُ
ْ
يَف هُ 

َ
وَرَسُول  َ َّ

الل بُّ  حِ
ُ

ي ا 
ً

رَجُل ايَةَ  الرَّ هَذِهِ  عْطِيَنَّ 
ُ
أ

َ
ل خَيْبَرَ  يَوْمَ   

َ
ال

َ
 ق

َ
ال

َ
ا يَوْمَئِذٍ ق

َّ
إِمَارَةَ إِل

ْ
حْبَبْتُ ال

َ
ابِ مَا أ طَّ خَ

ْ
 عُمَرُ بْنُ ال

َ
ال

َ
ى يَدَيْهِ ق

َ
ُ عَل َّ

 الل

يْهِ
َ
ُ عَل َّ

ى الل
َّ
ِ صَل

َّ
 الل

ُ
دَعَا رَسُول

َ
 ف

َ
ال

َ
هَا ق

َ
ى ل

َ
دْع

ُ
 أ

ْ
ن

َ
هَا رَجَاءَ أ

َ
سَاوَرْتُ ل

َ
ت
َ
 ف

تَفِتْ حَتَّى
ْ
تَل ا 

َ
وَل امْشِ   

َ
ال

َ
وَق إِيَّاهَا  عْطَاهُ 

َ
أ
َ
ف طَالِبٍ  بِي 

َ
أ بْنَ  عَلِيَّ  مَ 

َّ
 وَسَل

 يَا
َ

صَرخَ
َ
تَفِتْ ف

ْ
مْ يَل

َ
 وَل

َ
ف

َ
مَّ وَق

ُ
سَارَ عَلِيٌّ شَيْئًا ث

َ
 ف

َ
ال

َ
يْكَ ق

َ
ُ عَل َّ

تَحَ الل
ْ
 يَف
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هَ
َ
ا إِل

َ
 ل

ْ
ن

َ
هُمْ حَتَّى يَشْهَدُوا أ

ْ
اتِل

َ
 ق

َ
ال

َ
 النَّاسَ ق

ُ
اتِل

َ
ق
ُ
ى مَاذَا أ

َ
ِ عَل

َّ
 الل

َ
 رَسُول

دْ مَنَعُوا مِنْكَ دِمَاءَهُمْ
َ
ق

َ
وا ذَلِكَ ف

ُ
عَل

َ
إِذَا ف

َ
ِ ف

َّ
 الل

ُ
دًا رَسُول حَمَّ

ُ
 م

َّ
ن

َ
ُ وَأ َّ

ا الل
َّ
 إِل

ِ
َّ

ى الل
َ
هَا وَحِسَابُهُمْ عَل ِ

ّ
ق ا بِحَ

َّ
هُمْ إِل

َ
مْوَال

َ
 وَأ

حْمَدُ .6
َ
 أ

َ
ال

َ
حْمَدُ بْنُ عِيسَى ق

َ
يَى وَأ حْ

َ
 بْنُ ي

ُ
ة

َ
اهِرِ وَحَرْمَل بُو الطَّ

َ
نَا أ

َ
ث  و حَدَّ

سُ عَنْ ابْنِ
ُ
ي يُون خْبَرَنِ

َ
 أ

َ
ال

َ
خْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ق

َ
آخَرَانِ أ

ْ
 ال

َ
ال

َ
نَا و ق

َ
ث  حَدَّ

َ
 رَسُول

َّ
ن

َ
خْبَرَهُ أ

َ
بَا هُرَيْرَةَ أ

َ
 أ

َّ
ن

َ
مُسَيَّبِ أ

ْ
نِي سَعِيدُ بْنُ ال

َ
ث  حَدَّ

َ
ال

َ
 شِهَابٍ ق

هَ
َ
ا إِل

َ
وا ل

ُ
ول

ُ
 النَّاسَ حَتَّى يَق

َ
اتِل

َ
ق
ُ
 أ

ْ
ن

َ
مِرْتُ أ

ُ
 أ

َ
ال

َ
مَ ق

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل َّ

ى الل
َّ
ِ صَل

َّ
 الل

هِ وَحِسَابُهُ ِ
ّ
ق ا بِحَ

َّ
سَهُ إِل

ْ
هُ وَنَف

َ
ي مَال ُ عَصَمَ مِنِّ َّ

ا الل
َّ
هَ إِل

َ
ا إِل

َ
 ل

َ
ال

َ
مَنْ ق

َ
ُ ف َّ

ا الل
َّ
 إِل

ِ
َّ

ى الل
َ
 عَل

Sunan at-Tirmidzi 

بِي .1
َ
أ عَنْ  صَالِحٍ  بِي 

َ
أ عَنْ  عْمَشِ 

َ
أ

ْ
ال عَنْ  مُعَاوِيَةَ  بُو 

َ
أ نَا 

َ
ث حَدَّ ادٌ  هَنَّ نَا 

َ
ث  حَدَّ

 النَّاسَ
َ

اتِل
َ
ق
ُ
 أ

ْ
ن

َ
مِرْتُ أ

ُ
مَ أ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل َّ

ى الل
َّ
ِ صَل

َّ
 الل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
 ق

َ
ال

َ
 هُرَيْرَةَ ق

ا
َّ
هُمْ إِل

َ
مْوَال

َ
ي دِمَاءَهُمْ وَأ وهَا مَنَعُوا مِنِّ

ُ
ال

َ
إِذَا ق

َ
ُ ف َّ

ا الل
َّ
هَ إِل

َ
ا إِل

َ
وا ل

ُ
ول

ُ
 حَتَّى يَق

بِي سَعِيدٍ وَابْنِ عُمَرَ
َ
بَاب عَنْ جَابِرٍ وَأ

ْ
ِ وَفِي ال

َّ
ى الل

َ
هَا وَحِسَابُهُمْ عَل ِ

ّ
ق  بِحَ

 حَسَنٌ صَحِيحٌ
ٌ

ا حَدِيث
َ

بُو عِيسَى هَذ
َ
 أ

َ
ال

َ
ق

2. ِ
َّ

ي عُبَيْدُ الل خْبَرَنِ
َ
هْرِيِّ أ يْلٍ عَنْ الزُّ

َ
 عَنْ عُق

ُ
يْث

َّ
نَا الل

َ
ث يْبَةُ حَدَّ

َ
ت
ُ
نَا ق

َ
ث  حَدَّ

ُ
يَ رَسُول ِ

ّ
تُوُف ا  مَّ

َ
ل  

َ
ال

َ
بِي هُرَيْرَةَ ق

َ
أ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ  بَةَ 

ْ
بْنِ عُت  ِ

َّ
 بْنُ عَبْدِ الل



206 Studi Ilmu Hadis: Jilid II

رَ مِنْ
َ
ف

َ
رَ مَنْ ك

َ
ف

َ
رٍ بَعْدَهُ ك

ْ
بُو بَك

َ
 أ

َ
لِف

ْ
مَ وَاسْتُخ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل َّ

ى الل
َّ
ِ صَل

َّ
 الل

َ
ال

َ
دْ ق

َ
 النَّاسَ وَق

ُ
اتِل

َ
 تُق

َ
يْف

َ
رٍ ك

ْ
بِي بَك

َ
ابِ لِأ طَّ خَ

ْ
 عُمَرُ بْنُ ال

َ
ال

َ
ق

َ
عَرَبِ ف

ْ
 ال

وا
ُ
ول

ُ
 النَّاسَ حَتَّى يَق

َ
اتِل

َ
ق
ُ
 أ

ْ
ن

َ
مِرْتُ أ

ُ
مَ أ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل َّ

ى الل
َّ
ِ صَل

َّ
 الل

ُ
 رَسُول

هِ ِ
ّ
ق ا بِحَ

َّ
سَهُ إِل

ْ
هُ وَنَف

َ
ي مَال ُ عَصَمَ مِنِّ َّ

ا الل
َّ
هَ إِل

َ
ا إِل

َ
 ل

َ
ال

َ
ُ وَمَنْ ق َّ

ا الل
َّ
هَ إِل

َ
ا إِل

َ
 ل

اةِ
َ

ل اةِ وَالصَّ
َ
قَ بَيْنَ الزَّك رَّ

َ
نَّ مَنْ ف

َ
اتِل

َ
ق
ُ
أ

َ
ِ ل

َّ
رٍ وَالل

ْ
بُو بَك

َ
 أ

َ
ال

َ
ِ ق

َّ
ى الل

َ
 وَحِسَابُهُ عَل

ِ
َّ

ى رَسُولِ الل
َ
ونَهُ إِل انُوا يُؤَدُّ

َ
ا ك

ً
ال

َ
ي عِق وْ مَنَعُونِ

َ
ِ ل

َّ
مَالِ وَالل

ْ
اةَ حَقُّ ال

َ
 الزَّك

َّ
 وَإِن

ِ
َّ

وَالل
َ
ابِ ف طَّ خَ

ْ
 عُمَرُ بْنُ ال

َ
ال

َ
ق

َ
ى مَنْعِهِ ف

َ
تُهُمْ عَل

ْ
اتَل

َ
ق

َ
مَ ل

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل َّ

ى الل
َّ
 صَل

نَّهُ
َ
تُ أ

ْ
عَرَف

َ
قِتَالِ ف

ْ
رٍ لِل

ْ
بِي بَك

َ
دْ شَرحََ صَدْرَ أ

َ
َ ق َّ

 الل
َّ

ن
َ
يْتُ أ

َ
 رَأ

ْ
ن

َ
ا أ

َّ
 مَا هُوَ إِل

ا رَوَى شُعَيْبُ
َ

ذ
َ
 حَسَنٌ صَحِيحٌ وَهَك

ٌ
ا حَدِيث

َ
بُو عِيسَى هَذ

َ
 أ

َ
ال

َ
حَقُّ ق

ْ
 ال

بِي هُرَيْرَةَ
َ
ِ عَنْ أ

َّ
ِ بْنِ عَبْدِ الل

َّ
هْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ الل بِي حَمْزَةَ عَنْ الزُّ

َ
 بْنُ أ

سِ
َ
ن
َ
هْرِيِّ عَنْ أ  عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ الزُّ

َ
حَدِيث

ْ
ا ال

َ
 هَذ

ُ
ان طَّ

َ
ق

ْ
 ال

ُ
 وَرَوَى عِمْرَان

 فِي رِوَايَتِهِ
ُ

 عِمْرَان
َ

دْ خُولِف
َ
 وَق

ٌ
 خَطَأ

ٌ
رٍ وَهُوَ حَدِيث

ْ
بِي بَك

َ
 بْنِ مَالِكٍ عَنْ أ

 عَنْ مَعْمَرٍ

3. 
ُ

يَان
ْ
نَا سُف

َ
ث حْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّ نَا عَبْدُ الرَّ

َ
ث ارٍ حَدَّ دُ بْنُ بَشَّ حَمَّ

ُ
نَا م

َ
ث  حَدَّ

مَ
َّ
وَسَل يْهِ 

َ
عَل  ُ َّ

ى الل
َّ
صَل  ِ

َّ
 الل

ُ
رَسُول  

َ
ال

َ
ق  

َ
ال

َ
ق جَابِرٍ  عَنْ  بَيْرِ  الزُّ بِي 

َ
أ  عَنْ 

وهَا عَصَمُوا
ُ
ال

َ
إِذَا ق

َ
ُ ف َّ

ا الل
َّ
هَ إِل

َ
ا إِل

َ
وا ل

ُ
ول

ُ
 النَّاسَ حَتَّى يَق

َ
اتِل

َ
ق
ُ
 أ

ْ
ن

َ
مِرْتُ أ

ُ
 أ

نْتَ
َ
 ( إِنَّمَا أ

َ
رَأ

َ
مَّ ق

ُ
ِ ث

َّ
ى الل

َ
هَا وَحِسَابُهُمْ عَل ِ

ّ
ق ا بِحَ

َّ
هُمْ إِل

َ
مْوَال

َ
ي دِمَاءَهُمْ وَأ  مِنِّ



207Bab 10 | Ilmu Ma’ani Al-Hadis

حَسَنٌ  
ٌ

حَدِيث ا 
َ

هَذ عِيسَى  بُو 
َ
أ  

َ
ال

َ
ق  ( بِمُصَيْطِرٍ  يْهِمْ 

َ
عَل سْتَ 

َ
ل رٌ  ِ

ّ
ك

َ
 مُذ

 صَحِيحٌ

خْبَرَنَا حُمَيْدٌ .4
َ
مُبَارَكِ أ

ْ
نَا ابْنُ ال

َ
ث يُّ حَدَّ انِ

َ
الِق وبَ الطَّ

ُ
نَا سَعِيدُ بْنُ يَعْق

َ
ث  حَدَّ

مَ
َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل َّ

ى الل
َّ
ِ صَل

َّ
 الل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
 ق

َ
ال

َ
سِ بْنِ مَالِكٍ ق

َ
ن
َ
 عَنْ أ

ُ
وِيل  الطَّ

دًا عَبْدُهُ حَمَّ
ُ

 م
َّ

ن
َ
ُ وَأ َّ

ا الل
َّ
هَ إِل

َ
ا إِل

َ
 ل

ْ
ن

َ
 النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أ

َ
اتِل

َ
ق
ُ
 أ

ْ
ن

َ
مِرْتُ أ

ُ
 أ

إِذَا
َ
نَا ف

َ
ات

َ
وا صَل

ُّ
 يُصَل

ْ
ن

َ
نَا وَأ

َ
وا ذَبِيحَت

ُ
ل
ُ
ك

ْ
نَا وَيَأ

َ
ت
َ
وا قِبْل

ُ
بِل

ْ
ق

َ
 يَسْت

ْ
ن

َ
هُ وَأ

ُ
 وَرَسُول

مُسْلِمِينَ
ْ
هُمْ مَا لِل

َ
هَا ل ِ

ّ
ق ا بِحَ

َّ
هُمْ إِل

ُ
مْوَال

َ
يْنَا دِمَاؤُهُمْ وَأ

َ
مَتْ عَل وا ذَلِكَ حُرِّ

ُ
عَل

َ
 ف

َ
ال

َ
بِي هُرَيْرَةَ ق

َ
بَاب عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ وَأ

ْ
مُسْلِمِينَ وَفِي ال

ْ
ى ال

َ
يْهِمْ مَا عَل

َ
 وَعَل

دْ رَوَاهُ
َ
وَجْهِ وَق

ْ
ا ال

َ
رِيبٌ مِنْ هَذ

َ
 حَسَنٌ صَحِيحٌ غ

ٌ
ا حَدِيث

َ
بُو عِيسَى هَذ

َ
 أ

ا
َ

حوَْ هَذ
َ

سٍ ن
َ
ن
َ
وبَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أ يُّ

َ
يَى بْنُ أ حْ

َ
ي

Sunan an-Nasai 

ي .1 خْبَرَنِ
َ
 أ

َ
ال

َ
هْرِيِّ ق يْلٍ عَنْ الزُّ

َ
 عَنْ عُق

ُ
يْث

َّ
نَا الل

َ
ث  حَدَّ

َ
ال

َ
يْبَةُ ق

َ
ت
ُ
خْبَرَنَا ق

َ
 أ

يَ ِ
ّ
ا تُوُف مَّ

َ
 ل

َ
ال

َ
بِي هُرَيْرَةَ ق

َ
بَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أ

ْ
ِ بْنِ عُت

َّ
ِ بْنُ عَبْدِ الل

َّ
 عُبَيْدُ الل

رَ مَنْ
َ
ف

َ
رٍ بَعْدَهُ وكَ

ْ
بُو بَك

َ
 أ

َ
لِف

ْ
مَ وَاسْتُخ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل َّ

ى الل
َّ
ِ صَل

َّ
 الل

ُ
 رَسُول

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
دْ ق

َ
 النَّاسَ وَق

ُ
اتِل

َ
 تُق

َ
يْف

َ
رٍ ك

ْ
بِي بَك

َ
 عُمَرُ لِأ

َ
ال

َ
عَرَبِ ق

ْ
رَ مِنْ ال

َ
ف

َ
 ك

ا
َّ
هَ إِل

َ
ا إِل

َ
وا ل

ُ
ول

ُ
 النَّاسَ حَتَّى يَق

َ
اتِل

َ
ق
ُ
 أ

ْ
ن

َ
مِرْتُ أ

ُ
مَ أ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل َّ

ى الل
َّ
ِ صَل

َّ
 الل

ى
َ
هِ وَحِسَابُهُ عَل ِ

ّ
ق ا بِحَ

َّ
سَهُ إِل

ْ
هُ وَنَف

َ
ي مَال ُ عَصَمَ مِنِّ َّ

ا الل
َّ
هَ إِل

َ
ا إِل

َ
 ل

َ
ال

َ
مَنْ ق

َ
ُ ف َّ

 الل
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اةِ
َ
اةِ وَالزَّك

َ
ل قَ بَيْنَ الصَّ رَّ

َ
نَّ مَنْ ف

َ
اتِل

َ
ق
ُ
أ

َ
ُ عَنْهُ ل َّ

رٍ رَضِيَ الل
ْ
بُو بَك

َ
 أ

َ
ال

َ
ق

َ
ِ ف

َّ
 الل

ى رَسُولِ
َ
ونَهُ إِل انُوا يُؤَدُّ

َ
ا ك

ً
ال

َ
ي عِق وْ مَنَعُونِ

َ
ِ ل

َّ
مَالِ وَالل

ْ
اةَ حَقُّ ال

َ
 الزَّك

َّ
إِن

َ
 ف

ُ عَنْهُ َّ
 عُمَرُ رَضِيَ الل

َ
ال

َ
ى مَنْعِهِ ق

َ
تُهُمْ عَل

ْ
اتَل

َ
ق

َ
مَ ل

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل َّ

ى الل
َّ
ِ صَل

َّ
 الل

نَّهُ
َ
تُ أ

ْ
عَرَف

َ
قِتَالِ ف

ْ
رٍ لِل

ْ
بِي بَك

َ
َ شَرحََ صَدْرَ أ َّ

يْتُ الل
َ
 رَأ

ْ
ن

َ
ا أ

َّ
ِ مَا هُوَ إِل

َّ
وَالل

َ
 ف

حَقُّ
ْ
 ال

هْرِيِّ .2 بَيْدِيِّ عَنْ الزُّ دِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ الزُّ حَمَّ
ُ

ثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ م
َ
خْبَرَنَا ك

َ
 أ

ى
َّ
ِ صَل

َّ
 الل

ُ
يَ رَسُول ِ

ّ
ا تُوُف مَّ

َ
 ل

َ
ال

َ
بِي هُرَيْرَةَ ق

َ
ِ عَنْ أ

َّ
ِ بْنِ عَبْدِ الل

َّ
 عَنْ عُبَيْدِ الل

َ
ال

َ
عَرَبِ ق

ْ
رَ مِنْ ال

َ
ف

َ
رَ مَنْ ك

َ
ف

َ
رٍ وكَ

ْ
بُو بَك

َ
 أ

َ
لِف

ْ
مَ وَاسْتُخ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل َّ

 الل

يْهِ
َ
ُ عَل َّ

ى الل
َّ
ِ صَل

َّ
 الل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
دْ ق

َ
 النَّاسَ وَق

ُ
اتِل

َ
 تُق

َ
يْف

َ
رٍ ك

ْ
بَا بَك

َ
 عُمَرُ يَا أ

هَ
َ
ا إِل

َ
 ل

َ
ال

َ
مَنْ ق

َ
ُ ف َّ

ا الل
َّ
هَ إِل

َ
ا إِل

َ
وا ل

ُ
ول

ُ
 النَّاسَ حَتَّى يَق

َ
اتِل

َ
ق
ُ
 أ

ْ
ن

َ
مِرْتُ أ

ُ
مَ أ

َّ
 وَسَل

رٍ
ْ
بُو بَك

َ
 أ

َ
ال

َ
ِ ق

َّ
ى الل

َ
هِ وَحِسَابُهُ عَل ِ

ّ
ق ا بِحَ

َّ
هُ إِل

َ
سَهُ وَمَال

ْ
ي نَف ُ عَصَمَ مِنِّ َّ

ا الل
َّ
 إِل

اةَ
َ
 الزَّك

َّ
إِن

َ
اةِ ف

َ
اةِ وَالزَّك

َ
ل قَ بَيْنَ الصَّ رَّ

َ
نَّ مَنْ ف

َ
اتِل

َ
ق
ُ
أ

َ
ِ ل

َّ
ُ عَنْهُ وَالل َّ

 رَضِيَ الل

ى
َّ
ِ صَل

َّ
ى رَسُولِ الل

َ
ونَهَا إِل انُوا يُؤَدُّ

َ
ا ك

ً
ي عَنَاق وْ مَنَعُونِ

َ
ِ ل

َّ
مَالِ وَالل

ْ
 حَقُّ ال

َ عَزَّ َّ
يْتُ الل

َ
 رَأ

ْ
ن

َ
ا أ

َّ
ِ مَا هُوَ إِل

َّ
وَالل

َ
ى مَنْعِهَا ف

َ
تُهُمْ عَل

ْ
اتَل

َ
ق

َ
مَ ل

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل َّ

 الل
حَقُّ

ْ
نَّهُ ال

َ
تُ أ

ْ
قِتَالِ وَعَرَف

ْ
رٍ لِل

ْ
بِي بَك

َ
دْ شَرحََ صَدْرَ أ

َ
 ق

َّ
 وَجَل

عَنْ .3 سَعِيدٍ  بْنُ   
ُ

عُثْمَان نَا 
َ
ث حَدَّ  

َ
ال

َ
ق مُغِيرَةَ  بْنِ  دِ  حَمَّ

ُ
م بْنُ  حْمَدُ 

َ
أ خْبَرَنَا 

َ
 أ

ثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ
َ
نَا ك

َ
نْبَأ

َ
ِ ح وَأ

َّ
نَا عُبَيْدُ الل

َ
ث  حَدَّ

َ
ال

َ
هْرِيِّ ق  شُعَيْبٍ عَنْ الزُّ
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ِ بْنِ
َّ

هْرِيُّ عَنْ عُبَيْدِ الل نِي الزُّ
َ
ث  حَدَّ

َ
ال

َ
ةُ عَنْ شُعَيْبٍ ق نَا بَقِيَّ

َ
ث  حَدَّ

َ
ال

َ
 ق

ى
َّ
ِ صَل

َّ
 الل

ُ
يَ رَسُول ِ

ّ
ا تُوُف مَّ

َ
 ل

َ
ال

َ
بَا هُرَيْرَةَ ق

َ
 أ

َّ
ن

َ
بَةَ بْنِ مَسْعُودٍ أ

ْ
ِ بْنِ عُت

َّ
 عَبْدِ الل

 عُمَرُ
َ

ال
َ
عَرَبِ ق

ْ
رَ مِنْ ال

َ
ف

َ
رَ مَنْ ك

َ
ف

َ
رٍ بَعْدَهُ وكَ

ْ
بُو بَك

َ
 أ

َ
ان

َ
مَ وَك

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل َّ

 الل

ى
َّ
ِ صَل

َّ
 الل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
دْ ق

َ
 النَّاسَ وَق

ُ
اتِل

َ
 تُق

َ
يْف

َ
رٍ ك

ْ
بَا بَك

َ
ُ عَنْهُ يَا أ َّ

 رَضِيَ الل

مَنْ
َ
ُ ف َّ

ا الل
َّ
هَ إِل

َ
ا إِل

َ
وا ل

ُ
ول

ُ
 النَّاسَ حَتَّى يَق

َ
اتِل

َ
ق
ُ
 أ

ْ
ن

َ
مِرْتُ أ

ُ
مَ أ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل َّ

 الل

ى
َ
هِ وَحِسَابُهُ عَل ِ

ّ
ق ا بِحَ

َّ
سَهُ إِل

ْ
هُ وَنَف

َ
ي مَال دْ عَصَمَ مِنِّ

َ
ق

َ
ُ ف َّ

ا الل
َّ
هَ إِل

َ
إِل ا 

َ
 ل

َ
ال

َ
 ق

اةِ
َ
اةِ وَالزَّك

َ
ل قَ بَيْنَ الصَّ رَّ

َ
نَّ مَنْ ف

َ
اتِل

َ
ق
ُ
أ

َ
ُ عَنْهُ ل َّ

رٍ رَضِيَ الل
ْ
بُو بَك

َ
 أ

َ
ال

َ
ِ ق

َّ
 الل

ى رَسُولِ
َ
ونَهَا إِل انُوا يُؤَدُّ

َ
ا ك

ً
ي عَنَاق وْ مَنَعُونِ

َ
ِ ل

َّ
مَالِ وَالل

ْ
اةَ حَقُّ ال

َ
 الزَّك

َّ
إِن

َ
 ف

ِ مَا هُوَ
َّ

وَالل
َ
 عُمَرُ ف

َ
ال

َ
ى مَنْعِهَا ق

َ
تُهُمْ عَل

ْ
اتَل

َ
ق

َ
مَ ل

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل َّ

ى الل
َّ
ِ صَل

َّ
 الل

نَّهُ
َ
تُ أ

ْ
عَرَف

َ
قِتَالِ ف

ْ
رٍ لِل

ْ
بِي بَك

َ
 شَرحََ صَدْرَ أ

َّ
َ عَزَّ وَجَل َّ

 الل
َّ

ن
َ
يْتُ أ

َ
 رَأ

ْ
ن

َ
ا أ

َّ
 إِل

حْمَدَ
َ
ظُ لِأ

ْ
ف

َّ
حَقُّ وَالل

ْ
 ال

4. 
ُ

نَا عِمْرَان
َ
ث  حَدَّ

َ
ال

َ
نَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ ق

َ
ث  حَدَّ

َ
ال

َ
ارٍ ق دُ بْنُ بَشَّ حَمَّ

ُ
خْبَرَنَا م

َ
 أ

سِ بْنِ مَالِكٍ
َ
ن
َ
هْرِيِّ عَنْ أ نَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّ

َ
ث  حَدَّ

َ
ال

َ
 ق

ُ
ان طَّ

َ
ق

ْ
امِ ال عَوَّ

ْ
بُو ال

َ
 أ

 عُمَرُ
َ

ال
َ
عَرَبُ ق

ْ
تْ ال مَ ارْتَدَّ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل َّ

ى الل
َّ
ِ صَل

َّ
 الل

ُ
يَ رَسُول ِ

ّ
ا تُوُف مَّ

َ
 ل

َ
ال

َ
 ق

َ
ال

َ
ُ عَنْهُ إِنَّمَا ق َّ

رٍ رَضِيَ الل
ْ
بُو بَك

َ
 أ

َ
ال

َ
ق

َ
عَرَبَ ف

ْ
 ال

ُ
اتِل

َ
 تُق

َ
يْف

َ
رٍ ك

ْ
بَا بَك

َ
 يَا أ

 النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا
َ

اتِل
َ
ق
ُ
 أ

ْ
ن

َ
مِرْتُ أ

ُ
مَ أ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل َّ

ى الل
َّ
ِ صَل

َّ
 الل

ُ
 رَسُول

ِ
َّ

اةَ وَالل
َ
اةَ وَيُؤْتُوا الزَّك

َ
ل ِ وَيُقِيمُوا الصَّ

َّ
 الل

ُ
ي رَسُول ِ

نّ
َ
ُ وَأ َّ

ا الل
َّ
هَ إِل

َ
ا إِل

َ
 ل

ْ
ن

َ
 أ
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مَ
َّ
يْهِ وَسَل

َ
عَل  ُ َّ

ى الل
َّ
ِ صَل

َّ
 الل

َ
 رَسُول

َ
يُعْطُون انُوا 

َ
ا ك ا مَِّ

ً
عَنَاق ي  مَنَعُونِ وْ 

َ
 ل

دْ شُرحَِ
َ
رٍ ق

ْ
بِي بَك

َ
يَ أ

ْ
يْتُ رَأ

َ
ا رَأ مَّ

َ
ل
َ
ُ عَنْهُ ف َّ

 عُمَرُ رَضِيَ الل
َ

ال
َ
يْهِ ق

َ
تُهُمْ عَل

ْ
اتَل

َ
ق

َ
 ل

وِيِّ فِي
َ
ق

ْ
يْسَ بِال

َ
 ل

ُ
ان طَّ

َ
ق

ْ
 ال

ُ
حْمَنِ عِمْرَان بُو عَبْد الرَّ

َ
 أ

َ
ال

َ
حَقُّ ق

ْ
نَّهُ ال

َ
 عَلِمْتُ أ

هْرِيِّ  الزُّ
ُ

وَابُ حَدِيث هُ الصَّ
َ
بْل

َ
ذِي ق

َّ
 وَال

ٌ
 خَطَأ

ُ
حَدِيث

ْ
ا ال

َ
حَدِيثِ وَهَذ

ْ
 ال

بِي هُرَيْرَةَ
َ
بَةَ عَنْ أ

ْ
ِ بْنِ عُت

َّ
ِ بْنِ عَبْدِ الل

َّ
 عَنْ عُبَيْدِ الل

 عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ .5
ُ

نَا عُثْمَان
َ
ث  حَدَّ

َ
ال

َ
مُغِيرَةِ ق

ْ
دِ بْنِ ال حَمَّ

ُ
حْمَدُ بْنُ م

َ
خْبَرَنَا أ

َ
 أ

نَا
َ
ث  حَدَّ

َ
ال

َ
ثِيرٍ ق

َ
 بْنِ سَعِيدِ بْنِ ك

َ
ي عَمْرُو بْنُ عُثْمَان خْبَرَنِ

َ
هْرِيِّ ح و أ  الزُّ

مُسَيَّبِ
ْ
نِي سَعِيدُ بْنُ ال

َ
ث  حَدَّ

َ
ال

َ
هْرِيِّ ق نَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّ

َ
ث  حَدَّ

َ
ال

َ
بِي ق

َ
 أ

مِرْتُ
ُ
 أ

َ
ال

َ
مَ ق

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل َّ

ى الل
َّ
ِ صَل

َّ
 الل

َ
 رَسُول

َّ
ن

َ
خْبَرَهُ أ

َ
بَا هُرَيْرَةَ أ

َ
 أ

َّ
ن

َ
 أ

ي دْ عَصَمَ مِنِّ
َ
ق

َ
هَا ف

َ
ال

َ
مَنْ ق

َ
ُ ف َّ

ا الل
َّ
هَ إِل

َ
ا إِل

َ
وا ل

ُ
ول

ُ
 النَّاسَ حَتَّى يَق

َ
اتِل

َ
ق
ُ
 أ

ْ
ن

َ
 أ

ِ
َّ

ى الل
َ
هِ وَحِسَابُهُ عَل ِ

ّ
ق ا بِحَ

َّ
هُ إِل

َ
سَهُ وَمَال

ْ
 نَف

6. ِ
َّ

نَا عَبْدُ الل
َ
ث  حَدَّ

َ
ال

َ
 ق

ُ
ان نَا حِبَّ

َ
نْبَأ

َ
 أ

َ
ال

َ
دُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ نُعَيْمٍ ق حَمَّ

ُ
خْبَرَنَا م

َ
 أ

يْهِ
َ
ُ عَل َّ

ى الل
َّ
ِ صَل

َّ
 الل

َ
 رَسُول

َّ
ن

َ
سِ بْنِ مَالِكٍ أ

َ
ن
َ
وِيلِ عَنْ أ  عَنْ حُمَيْدِ بْنِ الطَّ

َّ
ن

َ
ُ وَأ َّ

ا الل
َّ
هَ إِل

َ
ا إِل

َ
 ل

ْ
ن

َ
 النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أ

َ
اتِل

َ
ق
ُ
 أ

ْ
ن

َ
مِرْتُ أ

ُ
 أ

َ
ال

َ
مَ ق

َّ
 وَسَل

ُ
دًا رَسُول حَمَّ

ُ
 م

َّ
ن

َ
ُ وَأ َّ

ا الل
َّ
هَ إِل

َ
إِل ا 

َ
 ل

ْ
ن

َ
إِذَا شَهِدُوا أ

َ
ِ ف

َّ
 الل

ُ
دًا رَسُول حَمَّ

ُ
 م

دْ حَرُمَتْ
َ
ق

َ
ف نَا 

َ
ات

َ
وْا صَل

َّ
نَا وَصَل

َ
ذَبِيحَت وا 

ُ
ل
َ
ك

َ
وَأ نَا 

َ
ت
َ
قِبْل وا 

ُ
بَل

ْ
ق

َ
وَاسْت  ِ

َّ
 الل

يْهِمْ
َ
يْهِمْ مَا عَل

َ
مُسْلِمِينَ وَعَل

ْ
هُمْ مَا لِل

َ
هَا ل ِ

ّ
ق ا بِحَ

َّ
هُمْ إِل

ُ
مْوَال

َ
يْنَا دِمَاؤُهُمْ وَأ

َ
 عَل
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7. 
ُ

نَا عِمْرَان
َ
ث  حَدَّ

َ
ال

َ
نَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ ق

َ
ث  حَدَّ

َ
ال

َ
ارٍ ق دُ بْنُ بَشَّ حَمَّ

ُ
خْبَرَنَا م

َ
 أ

ا مَّ
َ
 ل

َ
ال

َ
سِ بْنِ مَالِكٍ ق

َ
ن
َ
هْرِيِّ عَنْ أ نَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّ

َ
ث  حَدَّ

َ
ال

َ
امِ ق عَوَّ

ْ
بُو ال

َ
 أ

يَا عُمَرُ   
َ

ال
َ
ق

َ
ف عَرَبُ 

ْ
ال تْ  ارْتَدَّ مَ 

َّ
وَسَل يْهِ 

َ
عَل  ُ َّ

ى الل
َّ
ِ صَل

َّ
 الل

ُ
رَسُول يَ  ِ

ّ
 تُوُف

ى
َّ
ِ صَل

َّ
 الل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
رٍ إِنَّمَا ق

ْ
بُو بَك

َ
 أ

َ
ال

َ
ق

َ
عَرَبَ ف

ْ
 ال

ُ
اتِل

َ
 تُق

َ
يْف

َ
رٍ ك

ْ
بَا بَك

َ
 أ

ُ َّ
ا الل

َّ
هَ إِل

َ
ا إِل

َ
 ل

ْ
ن

َ
 النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أ

َ
اتِل

َ
ق
ُ
 أ

ْ
ن

َ
مِرْتُ أ

ُ
مَ أ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل َّ

 الل

ا
ً
ي عَنَاق وْ مَنَعُونِ

َ
ِ ل

َّ
اةَ وَالل

َ
اةَ وَيُؤْتُوا الزَّك

َ
ل ِ وَيُقِيمُوا الصَّ

َّ
 الل

ُ
ي رَسُول ِ

نّ
َ
 وَأ

َ
ال

َ
يْهِ ق

َ
تُهُمْ عَل

ْ
اتَل

َ
ق

َ
مَ ل

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل َّ

ى الل
َّ
ِ صَل

َّ
 الل

َ
 رَسُول

َ
انُوا يُعْطُون

َ
ا ك  مَِّ

حَقُّ
ْ
نَّهُ ال

َ
دْ شُرحَِ عَلِمْتُ أ

َ
رٍ ق

ْ
بِي بَك

َ
يَ أ

ْ
يْتُ رَأ

َ
ا رَأ مَّ

َ
ل
َ
 عُمَرُ ف

Sunan Ibnu Majah

سَ .1
ُ
رٍ عَنْ يُون

َ
بُو جَعْف

َ
نَا أ

َ
ث ضْرِ حَدَّ بُو النَّ

َ
نَا أ

َ
ث زْهَرِ حَدَّ

َ
أ

ْ
حْمَدُ بْنُ ال

َ
نَا أ

َ
ث  حَدَّ

مَ
َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل َّ

ى الل
َّ
ِ صَل

َّ
 الل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
 ق

َ
ال

َ
بِي هُرَيْرَةَ ق

َ
حَسَنِ عَنْ أ

ْ
 عَنْ ال

ِ
َّ

 الل
ُ

ي رَسُول ِ
نّ
َ
ُ وَأ َّ

ا الل
َّ
هَ إِل

َ
ا إِل

َ
 ل

ْ
ن

َ
 النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أ

َ
اتِل

َ
ق
ُ
 أ

ْ
ن

َ
مِرْتُ أ

ُ
 أ

اةَ
َ
اةَ وَيُؤْتُوا الزَّك

َ
ل  وَيُقِيمُوا الصَّ

حَمِيدِ .2
ْ
نَا عَبْدُ ال

َ
ث  حَدَّ

َ
دُ بْنُ يُوسُف حَمَّ

ُ
نَا م

َ
ث زْهَرِ حَدَّ

َ
أ

ْ
حْمَدُ بْنُ ال

َ
نَا أ

َ
ث  حَدَّ

نْمٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ
َ
حْمَنِ بْنِ غ  بْنُ بَهْرَامَ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّ

 النَّاسَ
َ

اتِل
َ
ق
ُ
 أ

ْ
ن

َ
مِرْتُ أ

ُ
مَ أ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل َّ

ى الل
َّ
ِ صَل

َّ
 الل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
 ق

َ
ال

َ
 جَبَلٍ ق
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اةَ وَيُؤْتُوا
َ

ل ِ وَيُقِيمُوا الصَّ
َّ

 الل
ُ

ي رَسُول ِ
نّ
َ
ُ وَأ َّ

ا الل
َّ
هَ إِل

َ
ا إِل

َ
 ل

ْ
ن

َ
 حَتَّى يَشْهَدُوا أ

اةَ
َ
 الزَّك

صُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ .3
ْ
بُو مُعَاوِيَةَ وَحَف

َ
نَا أ

َ
ث بِي شَيْبَةَ حَدَّ

َ
رِ بْنُ أ

ْ
بُو بَك

َ
نَا أ

َ
ث  حَدَّ

ُ َّ
ى الل

َّ
ِ صَل

َّ
 الل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
 ق

َ
ال

َ
بِي هُرَيْرَةَ ق

َ
بِي صَالِحٍ عَنْ أ

َ
عْمَشِ عَنْ أ

َ
أ

ْ
 ال

وهَا
ُ
ال

َ
إِذَا ق

َ
ُ ف َّ

ا الل
َّ
هَ إِل

َ
ا إِل

َ
وا ل

ُ
ول

ُ
 النَّاسَ حَتَّى يَق

َ
اتِل

َ
ق
ُ
 أ

ْ
ن

َ
مِرْتُ أ

ُ
مَ أ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
 عَل

َّ
ِ عَزَّ وَجَل

َّ
ى الل

َ
هَا وَحِسَابُهُمْ عَل ِ

ّ
ق ا بِحَ

َّ
هُمْ إِل

َ
مْوَال

َ
ي دِمَاءَهُمْ وَأ  عَصَمُوا مِنِّ

بِي .4
َ
أ عَنْ  عْمَشِ 

َ
أ

ْ
ال عَنْ  مُسْهِرٍ  بْنُ  عَلِيُّ  نَا 

َ
ث سَعِيدٍ حَدَّ بْنُ  سُوَيْدُ  نَا 

َ
ث  حَدَّ

ْ
ن

َ
مِرْتُ أ

ُ
مَ أ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل َّ

ى الل
َّ
ِ صَل

َّ
 الل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
 ق

َ
ال

َ
 عَنْ جَابِرٍ ق

َ
يَان

ْ
 سُف

ُ عَصَمُوا َّ
ا الل

َّ
هَ إِل

َ
ا إِل

َ
وا ل

ُ
ال

َ
إِذَا ق

َ
ُ ف َّ

ا الل
َّ
هَ إِل

َ
ا إِل

َ
وا ل

ُ
ول

ُ
 النَّاسَ حَتَّى يَق

َ
اتِل

َ
ق
ُ
 أ

ِ
َّ

ى الل
َ
هَا وَحِسَابُهُمْ عَل ِ

ّ
ق ا بِحَ

َّ
هُمْ إِل

َ
مْوَال

َ
ي دِمَاءَهُمْ وَأ  مِنِّ

نَا .5
َ
ث هْمِيُّ حَدَّ رٍ السَّ

ْ
ِ بْنُ بَك

َّ
نَا عَبْدُ الل

َ
ث بِي شَيْبَةَ حَدَّ

َ
رِ بْنُ أ

ْ
بُو بَك

َ
نَا أ

َ
ث  حَدَّ

خْبَرَهُ
َ
وْسٍ أ

َ
بْنَ أ  عَمْرَو 

َّ
ن

َ
عْمَانِ بْنِ سَالِمٍ أ بِي صَغِيرَةَ عَنْ النُّ

َ
بْنُ أ  حَاتِمُ 

مَ
َّ
وَسَل يْهِ 

َ
عَل  ُ َّ

ى الل
َّ
بِيِّ صَل النَّ عِنْدَ  عُودٌ 

ُ
ق

َ
ل إِنَّا   

َ
ال

َ
ق خْبَرَهُ 

َ
أ وْسًا 

َ
أ بَاهُ 

َ
أ  

َّ
ن

َ
 أ

ُ َّ
ى الل

َّ
النَّبِيُّ صَل  

َ
ال

َ
ق

َ
ف هُ  سَارَّ

َ
ف  

ٌ
تَاهُ رَجُل

َ
أ إِذْ  رُنَا  ِ

ّ
ك

َ
وَيُذ يْنَا 

َ
عَل صُّ 

ُ
يَق  وَهُوَ 

ى
َّ
ِ صَل

َّ
 الل

ُ
 دَعَاهُ رَسُول

ُ
جُل ى الرَّ

َّ
مَّا وَل

َ
ل
َ
وهُ ف

ُ
تُل

ْ
اق

َ
مَ اذْهَبُوا بِهِ ف

َّ
يْهِ وَسَل

َ
 عَل

 اذْهَبُوا
َ

ال
َ
 نَعَمْ ق

َ
ال

َ
ُ ق َّ

ا الل
َّ
هَ إِل

َ
ا إِل

َ
 ل

ْ
ن

َ
شْهَدُ أ

َ
 ت

ْ
 هَل

َ
ال

َ
ق

َ
مَ ف

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل َّ

 الل
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ُ َّ
ا الل

َّ
هَ إِل

َ
ا إِل

َ
وا ل

ُ
ول

ُ
 النَّاسَ حَتَّى يَق

َ
اتِل

َ
ق
ُ
 أ

ْ
ن

َ
مِرْتُ أ

ُ
إِنَّمَا أ

َ
هُ ف

َ
وا سَبِيل

ُّ
ل

َ
خ

َ
 ف

هُمْ
ُ
مْوَال

َ
يَّ دِمَاؤُهُمْ وَأ

َ
وا ذَلِكَ حَرُمَ عَل

ُ
عَل

َ
إِذَا ف

َ
 ف

Sunan Daruquthni

 , ثنا .1
ُ

ان
َّ
 بْنُ إِسْحَاقَ , نا عَف

ُ
بَل

ْ
اقُ , ثنا حَن

َّ
ق حْمَدَ الدَّ

َ
 بْنُ أ

ُ
نَا عُثْمَان

َ
ث  حَدَّ

نَّهُ
َ
بِي أ

َ
نِي أ

َ
ث ثِيرِ بْنِ عُبَيْدٍ , حَدَّ

َ
وَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ , ثنا سَعِيدُ بْنُ ك

ْ
 عَبْدُ ال

مِرْتُ
ُ
مَ: أ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل َّ

ى الل
َّ
ِ صَل

َّ
 الل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
: ق

ُ
ول

ُ
بَا هُرَيْرَةَ , يَق

َ
 سَمِعَ أ

ِ
َّ

 الل
ُ

دًا رَسُول حَمَّ
ُ

 م
َّ

ن
َ
ُ وَأ َّ

ا الل
َّ
هَ إِل

َ
ا إِل

َ
 ل

ْ
ن

َ
 النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أ

َ
اتِل

َ
ق
ُ
 أ

ْ
ن

َ
 أ

هُمْ ,
ُ
مْوَال

َ
يَّ دِمَاؤُهُمْ وَأ

َ
مَ عَل دْ حُرِّ

َ
مَّ ق

ُ
اةَ , ث

َ
اةَ وَيُؤْتُوا الزَّك

َ
ل  , وَيُقِيمُوا الصَّ

سَ
ُ
ازِيُّ عَنْ يُون رٍ الرَّ

َ
بُو جَعْف

َ
لِكَ رَوَاهُ أ

َ
ذ

َ
. وكَ

َّ
ِ عَزَّ وَجَل

َّ
ى الل

َ
 وَحِسَابُهُمْ عَل

لِكَ
َ

ذ
َ
مَ. وكَ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى الُل عَل

َّ
بِيِّ صَل بِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّ

َ
حَسَنِ , عَنْ أ

ْ
 عَنِ ال

رٍ عَنِ
ْ
بِي بَك

َ
سٍ عَنْ أ

َ
ن
َ
هْرِيِّ عَنْ أ  عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّ

ُ
ان طَّ

َ
ق

ْ
 ال

ُ
 عِمْرَان

َ
ال

َ
 ق

حوَْهُ
َ

مَ ن
َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى الُل عَل

َّ
بِيِّ صَل  النَّ

حَسَنِ , ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَاشِمٍ , ثنا إِبْرَاهِيمُ .2
ْ
حْمَدَ بْنِ ال

َ
دُ بْنُ أ حَمَّ

ُ
نَا م

َ
ث  حَدَّ

نِي حِرْمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ , نا شُعْبَةُ , عَنْ وَاقِدِ
َ
ث دِ بْنِ عَرْعَرَةَ , حَدَّ حَمَّ

ُ
 بْنُ م

َ
ال

َ
مَ ق

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل َّ

ى الل
َّ
بِيِّ صَل بِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّ

َ
دٍ , عَنْ أ حَمَّ

ُ
 بْنِ م

اةَ
َ

ل ُ وَيُقِيمُوا الصَّ َّ
ا الل

َّ
هَ إِل

َ
ا إِل

َ
 ل

ْ
ن

َ
 النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أ

َ
اتِل

َ
ق
ُ
 أ

ْ
ن

َ
مِرْتُ أ

ُ
 أ
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قِّ ا بِحَ
َّ
هُمْ إِل

َ
مْوَال

َ
ي دِمَاءَهُمْ وَأ وا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّ

ُ
عَل

َ
إِذَا ف

َ
اةَ , ف

َ
 وَيُؤْتُوا الزَّك

َّ
ِ عَزَّ وَجَل

َّ
ى الل

َ
امِ , وَحِسَابُهُمْ عَل

َ
إِسْل

ْ
 ال

بِي مُزَاحِمٍ , ثنا عَبْدُ .3
َ
أ بْنُ  مَعْمَرِيُّ , نا مَنْصُورُ 

ْ
ادٍ, نا ال

َّ
نَا ابْنُ خَل

َ
ث  حَدَّ

, نْمٍ 
َ
بْنِ غ حْمَنِ  الرَّ عَبْدِ  عَنْ   , بْنُ حَوْشَبٍ  شَهْرُ  نا  بَهْرَامَ,  بْنُ  حَمِيدِ 

ْ
 ال

:
َ

ال
َ
مَ , ق

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى الُل عَل

َّ
ِ صَل

َّ
 الل

َ
 رَسُول

َّ
ن

َ
 عَنْ حَدِيثِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أ

اةَ وَيَشْهَدُوا»
َ
اةَ وَيُؤْتُوا الزَّك

َ
ل  النَّاسَ حَتَّى يُقِيمُوا الصَّ

َ
اتِل

َ
ق
ُ
 أ

ْ
ن

َ
مِرْتُ أ

ُ
 »أ

هُ سَوَاءٌ
ُ
 , وَمِثْل

حْمَدَ .4
َ
دُ بْنُ أ حَمَّ

ُ
 ثنا عَلِيُّ بْنُ شُعَيْبٍ , وَم

َ
دُ بْنُ هَارُون حَمَّ

ُ
بُو حَامِدٍ م

َ
نَا أ

َ
ث  حَدَّ

ا: نا عَلِيُّ
َ
ال

َ
 , ق

َ
اسِمُ ابْنَا إِسْمَاعِيل

َ
ق

ْ
حُسَيْنُ , وَال

ْ
نَا ال

َ
ث يْدِ, ح وَحَدَّ

َ
جُن

ْ
 بْنِ ال

ا:
َ
ال

َ
دٍ , ق

َ
ل خْ

َ
دُ بْنُ م حَمَّ

ُ
 , وَم

َ
اسِمُ بْنُ إِسْمَاعِيل

َ
ق

ْ
نَا ال

َ
ث  بْنُ شُعَيْبٍ , ح وَحَدَّ

ارُ
َّ
ف دٍ الصَّ حَمَّ

ُ
 بْنُ م

ُ
نَا إِسْمَاعِيل

َ
ث يْدِ , ح وَحَدَّ

َ
جُن

ْ
حْمَدَ بْنِ ال

َ
دُ بْنُ أ حَمَّ

ُ
 نا م

نَا
َ
ث وَحَدَّ , ح  زْرَقُ 

َ
أ

ْ
ال رجَِ 

َ
ف

ْ
ال بْنُ  دُ  حَمَّ

ُ
وَم  , رَمٍ 

ْ
مُك بْنُ  حَسَنُ 

ْ
ال نَا 

َ
ث  , حَدَّ

ِ بْنِ مَيْمُونٍ
َّ

 بْنُ عَبْدِ الل
ُ

ضْرِ إِسْمَاعِيل بُو النَّ
َ
حَافِظُ , ثنا أ

ْ
بُو طَالِبٍ ال

َ
 أ

ازِيُّ , عَنْ رٍ الرَّ
َ
بُو جَعْف

َ
اسِمِ , ثنا أ

َ
ق

ْ
ضْرِ هَاشِمُ بْنُ ال بُو النَّ

َ
وا: نا أ

ُ
ال

َ
 , ق

ى الُل
َّ
ِ صَل

َّ
 الل

َ
 رَسُول

َّ
ن

َ
بِي هُرَيْرَةَ , أ

َ
حَسَنِ عَنْ أ

ْ
سَ بْنِ عُبَيْدٍ , عَنِ ال

ُ
 يُون

وا:
ُ
ول

ُ
 النَّاسَ حَتَّى يَق

َ
اتِل

َ
ق
ُ
 أ

ْ
ن

َ
مِرْتُ أ

ُ
ةٍ: أ

َ
اث

َ
مِرْتُ بِثَل

ُ
: » أ

َ
ال

َ
مَ ق

َّ
يْهِ وَسَل

َ
 عَل
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وا ذَلِكَ عَصَمُوا
ُ
عَل

َ
إِذَا ف

َ
اةَ , ف

َ
اةَ وَيُؤْتُوا الزَّك

َ
ل ُ وَيُقِيمُوا الصَّ َّ

ا الل
َّ
هَ إِل

َ
ا إِل

َ
 ل

ِ
َّ

ى الل
َ
هَا وَحِسَابُهُمْ عَل ِ

ّ
ق ا بِحَ

َّ
هُمْ إِل

َ
مْوَال

َ
ي دِمَاءَهُمْ وَأ  مِنِّ

بْنِ .5 نَصْرِ  بْنُ  دُ  حَمَّ
ُ

ثنا م  , مَرْوَزِيُّ 
ْ
ال حَمْدَوَيْهِ  بْنُ  دُ  حَمَّ

ُ
نَصْرٍ م بُو 

َ
أ نَا 

َ
ث  حَدَّ

بِي
َ
ي أ خْبَرَنِ

َ
ثِيرٍ , أ

َ
بَسِ سَعِيدُ بْنُ ك

ْ
عَن

ْ
بُو ال

َ
بُو نُعَيْمٍ , ثنا أ

َ
اجِ , ثنا أ حَجَّ

ْ
 ال

مِرْتُ
ُ
مَ: »أ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى الُل عَل

َّ
ِ صَل

َّ
 الل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
: ق

َ
ال

َ
بِي هُرَيْرَةَ , ق

َ
 عَنْ أ

اةَ وَيُؤْتُوا
َ

ل ُ وَيُقِيمُوا الصَّ َّ
ا الل

َّ
هَ إِل

َ
ا إِل

َ
 ل

ْ
ن

َ
 النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أ

َ
اتِل

َ
ق
ُ
 أ

ْ
ن

َ
 أ

ى
َ
هُمْ وَحِسَابُهُمْ عَل

ُ
مْوَال

َ
يَّ دِمَاؤُهُمْ وَأ

َ
مَتْ عَل وا ذَلِكَ حُرِّ

ُ
عَل

َ
إِذَا ف

َ
اةَ , ف

َ
 الزَّك

ِ
َّ

 الل

دُ .6 حَمَّ
ُ

ِ , ثنا م
َّ

مُهْتَدِي بِالل
ْ
دِ بْنِ ال حَمَّ

ُ
وَاحِدِ بْنُ م

ْ
حْمَدَ عَبْدُ ال

َ
بُو أ

َ
نَا أ

َ
ث  حَدَّ

ِ بْنُ رَجَاءٍ , ثنا سَعِيدُ
َّ

حْمَنِ بْنِ مِهْرَاقٍ التَّمَّارُ , ثنا عَبْدُ الل  بْنُ عَبْدِ الرَّ
َّ

ن
َ
بِي هُرَيْرَةَ , أ

َ
بِيهِ , عَنْ أ

َ
حْمَنِ , عَنْ أ اءُ بْنُ عَبْدِ الرَّ

َ
عَل

ْ
مَةَ , ثنا ال

َ
 بْنُ سَل

 النَّاسَ حَتَّى
َ

اتِل
َ
ق
ُ
أ  

ْ
ن

َ
أ مِرْتُ 

ُ
أ  :

َ
ال

َ
مَ ق

َّ
يْهِ وَسَل

َ
عَل ى الُل 

َّ
ِ صَل

َّ
 الل

َ
 رَسُول

وا بِمَا رُّ
َ
ق
َ
إِذَا أ

َ
تُ بِهِ , ف

ْ
ُ , وَيُؤْمِنُوا بِي وَبِمَا جِئ َّ

ا الل
َّ
هَ إِل

َ
ا إِل

َ
 ل

ْ
ن

َ
 يَشْهَدُوا أ

ِ
َّ

ى الل
َ
هَا وَحِسَابُهُمْ عَل ِ

ّ
ق ا بِحَ

َّ
هُمْ إِل

َ
مْوَال

َ
ي دِمَاءَهُمْ وَأ تُ بِهِ عَصَمُوا مِنِّ

ْ
 جِئ

َّ
 عَزَّ وَجَل
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وبَ، نا .1
ُ
دِ بْنِ يَعْق حَمَّ

ُ
اسِ بْنُ م عَبَّ

ْ
بُو ال

َ
حَافِظُ، نا أ

ْ
ِ ال

َّ
بُو عَبْدِ الل

َ
خْبَرَنَا أ

َ
 أ

وبَ، يُّ
َ
يَى بْنُ أ حْ

َ
بِي مَرْيَمَ، نا ي

َ
، نا سَعِيدُ بْنُ أ يُّ غَانِ

دُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّ حَمَّ
ُ

 م

ى
َّ
صَل  ِ

َّ
 الل

َ
رَسُول  

َّ
إِن  :

ُ
ول

ُ
يَق مَالِكٍ،  بْنَ  سَ 

َ
ن
َ
أ سَمِعَ  نَّهُ 

َ
أ حُمَيْدٌ،  ي  خْبَرَنِ

َ
 أ

ا
َّ
هَ إِل

َ
ا إِل

َ
وا: ل

ُ
ول

ُ
 النَّاسَ حَتَّى يَق

َ
اتِل

َ
ق
ُ
 أ

ْ
ن

َ
مِرْتُ أ

ُ
: » أ

َ
ال

َ
مَ ق

َّ
يْهِ وَسَل

َ
 الُل عَل

دًا حَمَّ
ُ

 م
َّ

ن
َ
ُ وَأ َّ

ا الل
َ
ل
َ
هَ أ

َ
ا إِل

َ
 ل

ْ
ن

َ
إِذَا شَهِدُوا أ

َ
، ف ِ

َّ
 الل

ُ
دًا رَسُول حَمَّ

ُ
 م

َّ
ن

َ
ُ وَأ َّ

 الل

نَا،
َ
ذَبِيحَت وا 

ُ
ل
َ
ك

َ
وَأ نَا، 

َ
ت
َ
قِبْل وا 

ُ
بَل

ْ
ق

َ
وَاسْت نَا، 

َ
ات

َ
صَل وا 

ُّ
وَصَل  ، ِ

َّ
الل  

ُ
 رَسُول

يْهِمْ مَا
َ
مُسْلِمِ وَعَل

ْ
هُمْ مَا لِل

َ
هَا، ل ِ

ّ
ق ا بِحَ

َّ
هُمْ وَدِمَاؤُهُمْ إِل

ُ
مْوَال

َ
يْنَا أ

َ
مَتْ عَل  حُرِّ

مُسْلِمِ)رواه البيهقي الصغير(
ْ
ى ال

َ
عَل

حَافِظُ، .2
ْ
وبَ ال

ُ
دُ بْنُ يَعْق حَمَّ

ُ
ِ م

َّ
بُو عَبْدِ الل

َ
حَافِظُ، أنا أ

ْ
ِ ال

َّ
بُو عَبْدِ الل

َ
خْبَرَنَا أ

َ
 أ

، نا حَرْمِيُّ بْنُ مُسْنَدِيُّ
ْ
دٍ ال حَمَّ

ُ
يْبَةَ، نا عَبْدُ الِل بْنُ م

َ
ت
ُ
 بْنُ ق

ُ
 نا إِسْمَاعِيل

دٍ يَعْنِي ابْنَ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ الِل بْنِ عُمَرَ حَمَّ
ُ

 عُمَارَةَ، نا شُعْبَةُ، عَنْ وَاقِدِ بْنِ م

يْهِ
َ
ى الُل عَل

َّ
 الِل صَل

َ
 رَسُول

َّ
ن

َ
ثُ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أ دِّ

حَ
ُ

بِي ي
َ
: سَمِعْتُ أ

َ
ال

َ
 ق

ا الُل
َّ
هَ إِل

َ
إِل ا 

َ
 ل

ْ
ن

َ
 النَّاسَ، حَتَّى يَشْهَدُوا أ

َ
اتِل

َ
ق
ُ
 أ

ْ
ن

َ
مِرْتُ أ

ُ
: أ

َ
ال

َ
مَ ق

َّ
 وَسَل

وا
ُ
عَل

َ
إِذَا ف

َ
اةَ، ف

َ
اةَ، وَيُؤْتُوا الزَّك

َ
ل  الِل، وَيُقِيمُوا الصَّ

ُ
دًا رَسُول حَمَّ

ُ
 م

َّ
ن

َ
 وَأ

ى
َ
امِ وَحِسَابُهُمْ عَل

َ
إِسْل

ْ
قِّ ال ا بِحَ

َّ
هُمْ، إِل

َ
مْوَال

َ
ي دِمَاءَهُمْ وَأ  ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّ

 )رواه البيهقي الصغير(
َّ

الِل عَزَّ وَجَل
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نَا عُبَيْدُ بْنُ عَبْدِ .3
َ
رِ بْنُ إِسْحَاقَ، أ

ْ
بُو بَك

َ
نَا أ

َ
حَافِظُ، أ

ْ
ِ ال

َّ
بُو عَبْدِ الل

َ
خْبَرَنَا أ

َ
 أ

نَّهُ
َ
، عَنْ عَقِيلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أ

ُ
يْث

َّ
يْرٍ، نَا الل

َ
يَى بْنُ بُك حْ

َ
وَاحِدِ، نَا ي

ْ
 ال

بَا هُرَيْرَةَ،
َ
 أ

َّ
ن

َ
بَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، أ

ْ
ِ بْنِ عُت

َّ
ِ بْنُ عَبْدِ الل

َّ
ي عُبَيْدُ الل خْبَرَنِ

َ
: أ

َ
ال

َ
 ق

بُو
َ
 أ

َ
لِف

ْ
مَ، وَاسْتُخ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى الُل عَل

َّ
ِ صَل

َّ
 الل

ُ
يَ رَسُول ِ

ّ
ا تُوُف مَّ

َ
: ل

َ
ال

َ
خْبَرَهُ ق

َ
 أ

َ
يْف

َ
رٍ ك

ْ
بَا بَك

َ
أ يَا   عُمَرُ: 

َ
ال

َ
عَرَبِ، ق

ْ
ال مِنَ  رَ 

َ
ف

َ
رَ مَنْ ك

َ
ف

َ
بَعْدَهُ، وكَ رٍ 

ْ
 بَك

ْ
ن

َ
مِرْتُ أ

ُ
مَ: » أ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى الُل عَل

َّ
ِ صَل

َّ
 الل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
دْ ق

َ
 النَّاسَ وَق

ُ
اتِل

َ
 تُق

دْ
َ
ق

َ
ُ ف َّ

ا الل
َّ
هَ إِل

َ
ا إِل

َ
وا: ل

ُ
ال

َ
إِذَا ق

َ
، ف ُ َّ

ا الل
َّ
هَ إِل

َ
ا إِل

َ
وا ل

ُ
ول

ُ
 النَّاسَ حَتَّى يَق

َ
اتِل

َ
ق
ُ
 أ

َ
ال

َ
ِ »؟ ق

َّ
ى الل

َ
هِمْ وَحِسَابُهُمْ عَل ِ

ّ
ق ا بِحَ

َّ
هُمْ إِل

َ
مْوَال

َ
ي دِمَاءَهُمْ وَأ  عَصَمُوا مِنِّ

اةَ حَقُّ
َ
 الزَّك

َّ
إِن

َ
اةِ، ف

َ
اةِ وَالزَّك

َ
ل قَ بَيْنَ الصَّ رَّ

َ
نَّ مَنْ ف

َ
اتِل

َ
ق
ُ
أ

َ
ِ ل

َّ
رٍ: وَالل

ْ
بُو بَك

َ
 أ

ى الُل
َّ
ِ صَل

َّ
ى رَسُولِ الل

َ
ونَهَا إِل انُوا يُؤَدُّ

َ
ا، ك

ً
ي عَنَاق وْ مَنَعُونِ

َ
ِ ل

َّ
مَالِ، وَالل

ْ
 ال

يْتُ
َ
 رَأ

ْ
ن

َ
ا أ

َّ
ِ مَا هُوَ إِل

َّ
وَالل

َ
 عُمَرُ: ف

َ
ال

َ
ى مَنْعِهَا، ق

َ
تُهُمْ عَل

ْ
اتَل

َ
ق

َ
مَ، ل

َّ
يْهِ وَسَل

َ
 عَل

نَّهُ. )رواه البيهقي الصغير(
َ
تُ أ

ْ
عَرَف

َ
قِتَالِ ف

ْ
رٍ لِل

ْ
بِي بَك

َ
دْ شَرحََ صَدْرَ أ

َ
َ ق َّ

الل

يَى بْنُ مَنْصُورٍ .4 حْ
َ

ي ي ، نا جَدِّ عَنْبَرِيُّ
ْ
بِي طَاهِرٍ ال

َ
بُو صَالِحِ بْنُ أ

َ
خْبَرَنَا أ

َ
 وَأ

،
ُ

يْث
َّ
الل نا   ، فِيُّ

َ
الثَّق سَعِيدٍ  بْنُ  يْبَةُ 

َ
ت
ُ
ق نا  مَةَ، 

َ
سَل بْنُ  حْمَدُ 

َ
أ نا  اضِي، 

َ
ق

ْ
 ال

بَةَ
ْ
عُت بْنِ   ِ

َّ
الل عَبْدِ  بْنُ   ِ

َّ
الل عُبَيْدُ  ي  خْبَرَنِ

َ
أ  ، هْرِيِّ الزُّ عَنِ  عَقِيلٍ،   عَنْ 

يْهِ
َ
ُ عَل َّ

ى الل
َّ
ِ صَل

َّ
 الل

ُ
يَ رَسُول ِ

ّ
ا تُوُف مَّ

َ
: ل

َ
ال

َ
بِي هُرَيْرَةَ، ق

َ
 بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ أ

مِنَ رَ 
َ
ف

َ
رَ مَنْ ك

َ
ف

َ
بَعْدَهُ، وكَ ُ عَنْهُ  َّ

رٍ رَضِيَ الل
ْ
بُو بَك

َ
أ  

َ
لِف

ْ
مَ وَاسْتُخ

َّ
 وَسَل
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ُ
اتِل

َ
 تُق

َ
يْف

َ
ُ عَنْهُمَا: ك َّ

رٍ رَضِيَ الل
ْ
بِي بَك

َ
ابِ: لِأ طَّ خَ

ْ
 عُمَرُ بْنُ ال

َ
ال

َ
عَرَبِ ق

ْ
 ال

َ
اتِل

َ
ق
ُ
 أ

ْ
ن

َ
مِرْتُ أ

ُ
مَ: » أ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى الُل عَل

َّ
ِ صَل

َّ
 الل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
دْ ق

َ
 النَّاسَ، وَق

ي ُ عَصَمَ مِنِّ َّ
ا الل

َّ
هَ إِل

َ
ا إِل

َ
: ل

َ
ال

َ
مَنْ ق

َ
، ف ُ َّ

ا الل
َّ
هَ إِل

َ
ا إِل

َ
وا: ل

ُ
ول

ُ
 النَّاسَ حَتَّى يَق

نَّ
َ
اتِل

َ
ق
ُ
أ

َ
ِ ل

َّ
رٍ: وَالل

ْ
بُو بَك

َ
 أ

َ
ال

َ
ق

َ
ِ » ف

َّ
ى الل

َ
هِ وَحِسَابُهُ عَل ِ

ّ
ق ا بِحَ

َّ
سَهُ إِل

ْ
هُ وَنَف

َ
 مَال

ي وْ مَنَعُونِ
َ
ِ ل

َّ
مَالِ، وَالل

ْ
اةَ حَقُّ ال

َ
 الزَّك

َّ
إِن

َ
اةِ، ف

َ
اةِ وَالزَّك

َ
ل قَ بَيْنَ الصَّ رَّ

َ
 مَنْ ف

ى
َ
تُهُمْ عَل

ْ
اتَل

َ
ق

َ
مَ ل

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى الُل عَل

َّ
ِ صَل

َّ
ى رَسُولِ الل

َ
ونَهُ إِل انُوا يُؤَدُّ

َ
ا ك

ً
ال

َ
 عِق

دْ شَرحََ
َ
َ ق َّ

يْتُ الل
َ
 رَأ

ْ
ن

َ
ا أ

َّ
ِ مَا هُوَ إِل

َّ
وَالل

َ
ابِ: ف طَّ خَ

ْ
 عُمَرُ بْنُ ال

َ
ال

َ
ق

َ
 مَنْعِهِ، ف

)رواه البيهقي الصغير( حَقُّ
ْ
نَّهُ ال

َ
تُ أ

ْ
عَرَف

َ
قِتَالِ، ف

ْ
رٍ لِل

ْ
بِي بَك

َ
صَدْرَ أ

دِ .5 حَمَّ
ُ

قِيهُ نا عَلِيُّ بْنُ م
َ
ف

ْ
ضْرِ ال بُو النَّ

َ
حَافِظُ، نَا أ

ْ
ِ ال

َّ
دُ بْنُ عَبْدِ الل حَمَّ

ُ
خْبَرَنَا م

َ
 أ

ي سَعِيدُ خْبَرَنِ
َ
، أ هْرِيِّ ي شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّ خْبَرَنِ

َ
يَمَانِ، أ

ْ
بُو ال

َ
 بْنِ عِيسَى، نا أ

مَ
َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى الُل عَل

َّ
ِ صَل

َّ
 الل

َ
 رَسُول

َّ
ن

َ
خْبَرَهُ أ

َ
بَا هُرَيْرَةَ، أ

َ
 أ

َّ
ن

َ
بِ، أ مُسَيِّ

ْ
 بْنُ ال

ا
َ
 ل

َ
ال

َ
مَنْ ق

َ
، ف ُ َّ

ا الل
َّ
هَ إِل

َ
ا إِل

َ
وا ل

ُ
ول

ُ
 النَّاسَ حَتَّى يَق

َ
اتِل

َ
ق
ُ
 أ

ْ
ن

َ
مِرْتُ أ

ُ
: أ

َ
ال

َ
 ق

ِ
َّ

ى الل
َ
هِ، وَحِسَابُهُ عَل ِ

ّ
ق ا بِحَ

َّ
هُ إِل

َ
سَهُ، وَمَال

ْ
ي نَف دْ عَصَمَ مِنِّ

َ
ق

َ
، ف ُ َّ

ا الل
َّ
هَ إِل

َ
إِل

بِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ .6
َ
بِيهِ، عَنْ أ

َ
حْمَنِ، عَنْ أ اءُ بْنُ عَبْدِ الرَّ

َ
عَل

ْ
 وَرَوَاهُ ال

ا
َّ
إِل هَ 

َ
إِل ا 

َ
ل  

ْ
ن

َ
أ يَشْهَدُوا  حَتَّى  النَّاسَ   

ُ
اتِل

َ
ق
ُ
أ مَ: 

َّ
وَسَل يْهِ 

َ
عَل الُل  ى 

َّ
صَل  ِ

َّ
 الل

ي دِمَاءَهُمْ، وا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّ
ُ
عَل

َ
إِذَا ف

َ
تُ بِهِ، ف

ْ
، وَيُؤْمِنُوا بِي، وَبِمَا جِئ ُ َّ

 الل

حَافِظُ،
ْ
ِ ال

َّ
بُو عَبْدِ الل

َ
خْبَرَنَا أ

َ
ِ أ

َّ
ى الل

َ
هَا، وَحِسَابُهُمْ عَل ِ

ّ
ق ا بِحَ

َّ
هُمْ إِل

َ
مْوَال

َ
 وَأ
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دُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَمَّ
ُ

حَافِظُ، نا م
ْ
حْمَدَ بْنِ سَعْدٍ ال

َ
ِ بْنُ أ

َّ
دٍ عَبْدُ الل حَمَّ

ُ
بُو م

َ
 نا أ

اسِمِ،
َ
ق

ْ
ةُ بْنُ بِسْطَامٍ، نا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، نا رَوحُْ بْنُ ال مَيَّ

ُ
، نا أ بُوشَنْجِيُّ

ْ
 ال

رَهُ)رواه البيهقي الصغير(
َ
ك

َ
ذ

َ
اءِ، ف

َ
عَل

ْ
عَنِ ال

Sunan al-Baihaqi Kabir 

دِ .1 حَمَّ
ُ

بْنُ م عَلِىُّ  حَسَنِ: 
ْ
ال بُو 

َ
أ نَا 

َ
ث حَافِظُ حَدَّ

ْ
ال  ِ

َّ
عَبْدِ الل بْنُ  دُ  حَمَّ

ُ
خْبَرَنَا م

َ
 أ

هُمْ
َ
ث ادٍ حَدَّ  نُعَيْمَ بْنَ حَمَّ

َّ
ن

َ
ى عُبَيْدُ بْنُ شَرِيكٍ أ خْبَرَنِ

َ
 أ

ُ
عَدْل

ْ
تُوَيْهِ ال

ْ
 بْنِ سَخ

َ
ال

َ
 ق

َ
ال

َ
سِ بْنِ مَالِكٍ ق

َ
ن
َ
 عَنْ أ

ُ
وِيل نَا حُمَيْدٌ الطَّ

َ
ث مُبَارَكِ حَدَّ

ْ
خْبَرَنَا ابْنُ ال

َ
 أ

حَتَّى النَّاسَ   
َ

اتِل
َ
ق
ُ
أ  

ْ
ن

َ
أ مِرْتُ 

ُ
أ  «: عليه وسلم-  ِ -صلى الل 

َّ
 الل

ُ
 رَسُول

َّ
هَ إِلا

َ
 إِل

َ
 لا

ْ
ن

َ
إِذَا شَهِدُوا أ

َ
ِ ، ف

َّ
 الل

ُ
ى رَسُول ِ

نّ
َ
ُ وَأ َّ

 الل
َّ
هَ إِلا

َ
 إِل

َ
 لا

ْ
ن

َ
 يَشْهَدُوا أ

وا
ُ
ل
َ
ك

َ
نَا ، وَأ

َ
ت
َ
وا قِبْل

ُ
بَل

ْ
ق

َ
نَا ، وَاسْت

َ
ت
َ
وْا صَلا

َّ
ِ ، وَصَل

َّ
 الل

ُ
ى رَسُول ِ

نّ
َ
ُ وَأ َّ

 الل

ى
َ
عَل وَحِسَابُهُمْ  هَا  ِ

ّ
ق بِحَ  

َّ
إِلا هُمْ 

ُ
مْوَال

َ
وَأ دِمَاؤُهُمْ  يْنَا 

َ
عَل حَرُمَتْ  نَا، 

َ
 ذَبِيحَت

ِ )رواه البيهقي الكبير(
َّ

الل

قِيهُ .2
َ
ف

ْ
حْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ ال

َ
رٍ : أ

ْ
بُو بَك

َ
خْبَرَنَا أ

َ
حَافِظُ أ

ْ
ِ ال

َّ
بُو عَبْدِ الل

َ
خْبَرَنَا أ

َ
 أ

وَاحِدِ
ْ
بْنُ عَبْدِ ال  مَالِكُ 

َ
ان سَّ

َ
بُو غ

َ
نَا أ

َ
ث عَنْبَرِىُّ حَدَّ

ْ
ى ال مُثَنَّ

ْ
بُو ال

َ
خْبَرَنَا أ

َ
 أ

بْنِ نَا شُعْبَةُ عَنْ وَاقِدِ 
َ
ث احِ حَدَّ بَّ بْنُ الصَّ مَلِكِ 

ْ
ال نَا عَبْدُ 

َ
ث مِسْمَعِىُّ حَدَّ

ْ
 ال

ِ -صلى
َّ

 الل
ُ

 رَسُول
َ

ال
َ
 ق

َ
ال

َ
ِ بْنِ عُمَرَ ق

َّ
بِيهِ عَنْ عَبْدِ الل

َ
دِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أ حَمَّ

ُ
 م

ُ َّ
 الل

َّ
هَ إِلا

َ
 إِل

َ
 لا

ْ
ن

َ
 النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أ

َ
اتِل

َ
ق
ُ
 أ

ْ
ن

َ
مِرْتُ أ

ُ
 الل عليه وسلم-: أ
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وا
ُ
عَل

َ
إِذَا ف

َ
اةَ. ف

َ
ةَ، وَيُؤْتُوا الزَّك

َ
لا ِ ، وَيُقِيمُوا الصَّ

َّ
 الل

ُ
دًا رَسُول حَمَّ

ُ
 م

َّ
ن

َ
 وَأ

ِ )رواه البيهقي
َّ

ى الل
َ
هُمْ وَحِسَابُهُمْ عَل

َ
مْوَال

َ
ى دِمَاءَهُمْ وَأ  ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّ

الكبير(

وبَ .3
ُ
يَعْق بْنُ  دُ  حَمَّ

ُ
: م ِ

َّ
عَبْدِ الل بُو 

َ
أ نَا 

َ
ث حَافِظُ حَدَّ

ْ
ِ ال

َّ
عَبْدِ الل بُو 

َ
أ خْبَرَنَا 

َ
 أ

مُسْنَدِىُّ
ْ
دٍ ال حَمَّ

ُ
ِ بْنُ م

َّ
نَا عَبْدُ الل

َ
ث يْبَةَ حَدَّ

َ
ت
ُ
 بْنُ ق

ُ
نَا إِسْمَاعِيل

َ
ث حَافِظُ حَدَّ

ْ
 ال

دٍ يَعْنِى ابْنَ زَيْدِ حَمَّ
ُ

نَا شُعْبَةُ عَنْ وَاقِدِ بْنِ م
َ
ث نَا حَرَمِىُّ بْنُ عُمَارَةَ حَدَّ

َ
ث  حَدَّ

ِ
َّ

 الل
َ

 رَسُول
َّ

ن
َ
ثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أ دِّ

حَ
ُ

بِى ي
َ
 سَمِعْتُ أ

َ
ال

َ
ِ بْنِ عُمَرَ ق

َّ
 بْنِ عَبْدِ الل

َ
 لا

ْ
ن

َ
 النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أ

َ
اتِل

َ
ق
ُ
 أ

ْ
ن

َ
مِرْتُ أ

ُ
: أ

َ
ال

َ
 -صلى الل عليه وسلم- ق

إِذَا
َ
اةَ ف

َ
ةَ ، وَيُؤْتُوا الزَّك

َ
لا ِ وَيُقِيمُوا الصَّ

َّ
 الل

ُ
دًا رَسُول حَمَّ

ُ
 م

َّ
ن

َ
ُ وَأ َّ

 الل
َّ
هَ إِلا

َ
 إِل

مِ وَحِسَابُهُمْ
َ
قِّ الإِسْلا  بِحَ

َّ
هُمْ إِلا

َ
مْوَال

َ
ى دِمَاءَهُمْ وَأ وا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّ

ُ
عَل

َ
 ف

خْرَجَهُ
َ
مُسْنَدِىِّ وَأ

ْ
ِ ال

َّ
حِيحِ عَنْ عَبْدِ الل ارِىُّ فِى الصَّ

َ
بُخ

ْ
ِ » رَوَاهُ ال

َّ
ى الل

َ
 عَل

مُسْلِمٌ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ شُعْبَةَ. )رواه البيهقي الكبير(

حْمَدُ .4
َ
دٍ : أ حَمَّ

ُ
بُو م

َ
خْبَرَنَا أ

َ
حَافِظُ أ

ْ
ِ ال

َّ
دُ بْنُ عَبْدِ الل حَمَّ

ُ
خْبَرَنَا م

َ
 بِمَا أ

ً
لا

َ
 اسْتِدْلا

يَمَانِ
ْ
بُو ال

َ
نَا أ

َ
ث دِ بْنِ عِيسَى حَدَّ حَمَّ

ُ
نَا عَلِىُّ بْنُ م

َ
ث ىُّ حَدَّ مُزَنِ

ْ
ِ ال

َّ
 بْنُ عَبْدِ الل

بَةَ بْنِ
ْ
ِ بْنِ عُت

َّ
ِ بْنُ عَبْدِ الل

َّ
ى عُبَيْدُ الل خْبَرَنِ

َ
هْرِىِّ أ ى شُعَيْبٌ عَنِ الزُّ خْبَرَنِ

َ
 أ

ِ -صلى
َّ

 الل
ُ

ىَ رَسُول ِ
ّ
ا تُوُف مَّ

َ
: ل

َ
ال

َ
ُ عَنْهُ ق َّ

بَا هُرَيْرَةَ رَضِىَ الل
َ
 أ

َّ
ن

َ
 مَسْعُودٍ : أ

َ
ال

َ
عَرَبِ ق

ْ
رَ مِنَ ال

َ
ف

َ
رَ مَنْ ك

َ
ف

َ
رٍ بَعْدَهُ وكَ

ْ
بُو بَك

َ
 أ

َ
ان

َ
 عليه وسلم- وَك

ّ
 الل
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ّ
ِ -صلى الل

َّ
 الل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
دْ ق

َ
 النَّاسَ وَق

ُ
اتِل

َ
 تُق

َ
يْف

َ
رٍ ك

ْ
بَا بَك

َ
 عُمَرُ : يَا أ

مَنْ
َ
ُ ف َّ

 الل
َّ
هَ إِلا

َ
 إِل

َ
وا لا

ُ
ول

ُ
 النَّاسَ حَتَّى يَق

َ
اتِل

َ
ق
ُ
 أ

ْ
ن

َ
مِرْتُ أ

ُ
 عليه وسلم- :» أ

هِ وَحِسَابُهُ ِ
ّ
ق  بِحَ

َّ
هُ إِلا

َ
سَهُ وَمَال

ْ
هُ وَنَف

َ
ى مَال دْ عَصَمَ مِنِّ

َ
ق

َ
ُ ف َّ

 الل
َّ
هَ إِلا

َ
 إِل

َ
 لا

َ
ال

َ
 ق

ةِ
َ
لا قَ بَيْنَ الصَّ رَّ

َ
نَّ مَنْ ف

َ
اتِل

َ
ق
ُ
ُ عَنْهُ: لأ َّ

رٍ رَضِىَ الل
ْ
بُو بَك

َ
 أ

َ
ال

َ
ِ ». ق

َّ
ى الل

َ
 عَل

ونَهَا انُوا يُؤَدُّ
َ
ا ك

ً
ى عَنَاق وْ مَنَعُونِ

َ
ِ ل

َّ
مَالِ ، وَالل

ْ
اةَ حَقُّ ال

َ
 الزَّك

َّ
إِن

َ
اةِ ف

َ
 وَالزَّك

 عُمَرُ
َ

ال
َ
ى مَنْعِهَا. ق

َ
تُهُمْ عَل

ْ
اتَل

َ
ق

َ
ِ -صلى الل عليه وسلم ل

َّ
ى رَسُولِ الل

َ
 إِل

قِتَالِ
ْ
لِل رٍ 

ْ
بَك بِى 

َ
أ ُ صَدْرَ  َّ

دْ شَرحََ الل
َ
ق  

ْ
ن

َ
أ يْتُ 

َ
رَأ  

ْ
ن

َ
أ  

َّ
إِلا هُوَ  مَا   ِ

َّ
وَالل

َ
ف  : 

َ
ال

َ
 وَق

َ
ال

َ
يَمَانِ ق

ْ
بِى ال

َ
حِيحِ عَنْ أ ارِىُّ فِى الصَّ

َ
بُخ

ْ
. رَوَاهُ ال حَقُّ

ْ
نَّهُ ال

َ
تُ أ

ْ
عَرَف

َ
 ف

حْمَنِ بْنُ خَالِدٍ يَعْنِى ابْنَ مُسَافِرٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ نِى عَبْدُ الرَّ
َ
ث  حَدَّ

ُ
يْث

َّ
 الل

يْرٍ
َ
 لِى ابْنُ بُك

َ
ال

َ
كِتَابِ ق

ْ
ارِىُّ فِى مَوْضِعٍ آخَرَ مِنَ ال

َ
بُخ

ْ
 ال

َ
ال

َ
لِكَ. ق

َ
 يَعْنِى بِذ

ا
ً
يْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: عَنَاق

َ
يْثِ يَعْنِى عَنْ عُق

َّ
ِ عَنِ الل

َّ
وَعَبْدُ الل

دِ بْنِ .5 حَمَّ
ُ

حَسَنُ بْنُ م
ْ
خْبَرَنَا ال

َ
رِئُ أ

ْ
مُق

ْ
دٍ ال حَمَّ

ُ
حَسَنِ : عَلِىُّ بْنُ م

ْ
بُو ال

َ
خْبَرَنَا أ

َ
 أ

ادُ بْنُ زَيْدٍ نَا حَمَّ
َ
ث دٌ حَدَّ نَا مُسَدَّ

َ
ث وبَ حَدَّ

ُ
 بْنُ يَعْق

ُ
نَا يُوسُف

َ
ث  إِسْحَاقَ حَدَّ

ِ بْنِ شَقِيقٍ
َّ

يتِ عَنْ عَبْدِ الل خِرِّ
ْ
بَيْرِ بْنِ ال  عَنْ بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ وَخَالِدٍ وَالزُّ

تَيْتُ النَّبِىَّ -صلى الل عليه وسلم- وَهُوَ بِوَادِى
َ
 : أ

َ
ال

َ
يْنَ ق

َ
ق

ْ
 عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَل

«:
َ

ال
َ
مِرْتَ؟ ق

ُ
بِمَا أ  ِ

َّ
 الل

َ
يَا رَسُول تُ : 

ْ
ل

ُ
ق

َ
رَسًا ف

َ
رَى وَهُوَ يَعْرِضُ ف

ُ
ق

ْ
 ال

إِذَا
َ
ِ ف

َّ
 الل

ُ
ى رَسُول ِ

نّ
َ
ُ وَأ َّ

 الل
َّ
هَ إِلا

َ
 إِل

َ
وا لا

ُ
ول

ُ
 النَّاسَ حَتَّى يَق

َ
اتِل

َ
ق
ُ
 أ

ْ
ن

َ
مِرْتُ أ

ُ
 أ
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ِ
َّ

ى الل
َ
عَل وَحِسَابُهُمْ  هَا  ِ

ّ
ق بِحَ  

َّ
إِلا هُمْ 

َ
مْوَال

َ
وَأ دِمَاءَهُمْ  ى  مِنِّ وهَا عَصَمُوا 

ُ
ال

َ
 ق

يَهُودُ
ْ
ءِ ال

َ
 :» هَؤُلا

َ
ال

َ
؟ ق

ُ
اتِل

َ
ذِينَ تُق

َّ
ءِ ال

َ
مَنْ هَؤُلا

َ
ِ ف

َّ
 الل

َ
تُ : يَا رَسُول

ْ
ل
ُ
 ». ق

 فِى
ُ

ول
ُ
مَا تَق

َ
تُ : ف

ْ
ل
ُ
 ». ق

َ
ون

ُّ
ال صَارَى الضَّ ءِ النَّ

َ
يْهِمْ وَهَؤُلا

َ
مَغْضُوبُ عَل

ْ
 ال

حَدٌ
َ
مَا أ

َ
تُ : ف

ْ
ل
ُ
جَيْشِ ». ق

ْ
مَاسٍ لِل

ْ
خ

َ
رْبَعَةُ أ

َ
مُسُهَا وَأ

ُ
ِ خ

َّ
 :» للِ

َ
ال

َ
غَنِيمَةِ؟ ق

ْ
 ال

حَقُّ بِهِ
َ
بِكَ أ

ْ
رِجُهُ مِنْ جَن

ْ
سْتَخ

َ
هْمُ ت  السَّ

َ
 وَلا

َ
 :» لا

َ
ال

َ
حَدٍ؟ ق

َ
ى بِهِ مِنْ أ

َ
وْل

َ
 أ

مُسْلِمِ)رواه البيهقي الكبير(
ْ
خِيكَ ال

َ
مِنْ أ

رِ بْنُ .6
ْ
بُو بَك

َ
خْبَرَنَا أ

َ
حَافِظُ أ

ْ
ِ ال

َّ
دُ بْنُ عَبْدِ الل حَمَّ

ُ
ِ : م

َّ
بُو عَبْدِ الل

َ
خْبَرَنَا أ

َ
 أ

يْرٍ
َ
بُك بْنُ  يَى  حْ

َ
نَا ي

َ
ث وَاحِدِ حَدَّ

ْ
ال عَبْدِ  بْنُ  عُبَيْدُ  خْبَرَنَا 

َ
أ قِيهُ 

َ
ف

ْ
ال  إِسْحَاقَ 

ِ بْنُ
َّ

ى عُبَيْدُ الل خْبَرَنِ
َ
 أ

َ
ال

َ
نَّهُ ق

َ
يْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أ

َ
 عَنْ عُق

ُ
يْث

َّ
نَا الل

َ
ث  حَدَّ

: 
َ

ال
َ
خْبَرَهُ ق

َ
ُ عَنْهُ أ َّ

بَا هُرَيْرَةَ رَضِىَ الل
َ
 أ

َّ
ن

َ
بَةَ بْنِ مَسْعُودٍ أ

ْ
ِ بْنِ عُت

َّ
 عَبْدِ الل

رٍ رَضِىَ
ْ
بُو بَك

َ
 أ

َ
لِف

ْ
 عليه وسلم- وَاسْتُخ

ّ
ِ -صلى الل

َّ
 الل

ُ
ىَ رَسُول ِ

ّ
ا تُوُف مَّ

َ
 ل

َ
يْف

َ
رٍ ك

ْ
بَا بَك

َ
 عُمَرُ : يَا أ

َ
ال

َ
عَرَبِ ق

ْ
رَ مِنَ ال

َ
ف

َ
رَ مَنْ ك

َ
ف

َ
ُ عَنْهُ بَعْدَهُ وكَ َّ

 الل
ْ

ن
َ
مِرْتُ أ

ُ
 عليه وسلم- :» أ

ّ
ِ -صلى الل

َّ
 الل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
دْ ق

َ
 النَّاسَ وَق

ُ
اتِل

َ
 تُق

ُ عَصَمَ َّ
 الل

َّ
هَ إِلا

َ
 إِل

َ
 لا

َ
ال

َ
مَنْ ق

َ
ُ ف َّ

 الل
َّ
هَ إِلا

َ
 إِل

َ
وا لا

ُ
ول

ُ
 النَّاسَ حَتَّى يَق

َ
اتِل

َ
ق
ُ
 أ

ُ َّ
رٍ رَضِىَ الل

ْ
بُو بَك

َ
 أ

َ
ال

َ
ِ ». ق

َّ
ى الل

َ
هِ وَحِسَابُهُ عَل ِ

ّ
ق  بِحَ

َّ
سَهُ إِلا

ْ
هُ وَنَف

َ
ى مَال  مِنِّ

مَالِ
ْ
اةَ حَقُّ ال

َ
 الزَّك

َّ
إِن

َ
اةِ ، ف

َ
ةِ وَالزَّك

َ
لا قَ بَيْنَ الصَّ رَّ

َ
نَّ مَنْ ف

َ
اتِل

َ
ق
ُ
ِ لأ

َّ
 عَنْهُ وَالل

 عليه
ّ

ِ -صلى الل
َّ

رَسُولِ الل ى 
َ
إِل ونَهَا  يُؤَدُّ انُوا 

َ
ا ك

ً
عَنَاق ى  مَنَعُونِ وْ 

َ
ل  ِ

َّ
 وَالل
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َّ
ِ مَا هُوَ إِلا

َّ
وَالل

َ
ُ عَنْهُ ف َّ

 عُمَرُ رَضِىَ الل
َ

ال
َ
ى مَنْعِهَا ق

َ
تُهُمْ عَل

ْ
اتَل

َ
 وسلم- ق

تُ
ْ
عَرَف

َ
قِتَالِ ف

ْ
ُ عَنْهُ لِل َّ

رٍ رَضِىَ الل
ْ
بِى بَك

َ
دْ شَرحََ صَدْرَ أ

َ
َ ق َّ

يْتُ الل
َ
 رَأ

ْ
ن

َ
 أ

ظِ
ْ
ف

َّ
ا الل

َ
يْرٍ بِهَذ

َ
يَى بْنِ بُك حْ

َ
حِيحِ عَنْ ي ارِىُّ فِى الصَّ

َ
بُخ

ْ
. رَوَاهُ ال حَقُّ

ْ
نَّهُ ال

َ
 أ

ا)رواه البيهقي الكبير(
ً
عَنَاق

Sunan Abu Daud 

بِي .1
َ
بِي صَالِحٍ عَنْ أ

َ
عْمَشِ عَنْ أ

َ
أ

ْ
بُو مُعَاوِيَةَ عَنْ ال

َ
نَا أ

َ
ث دٌ حَدَّ نَا مُسَدَّ

َ
ث  حَدَّ

 النَّاسَ
َ

اتِل
َ
ق
ُ
 أ

ْ
ن

َ
مِرْتُ أ

ُ
مَ أ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل َّ

ى الل
َّ
ِ صَل

َّ
 الل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
ال ق

َ
 هُرَيْرَةَ ق

ا
َّ
هُمْ إِل

َ
مْوَال

َ
ي دِمَاءَهُمْ وَأ وهَا مَنَعُوا مِنِّ

ُ
ال

َ
إِذَا ق

َ
ُ ف َّ

ا الل
َّ
هَ إِل

َ
ا إِل

َ
وا ل

ُ
ول

ُ
 حَتَّى يَق

ى
َ
ِ تَعَال

َّ
ى الل

َ
هَا وَحِسَابُهُمْ عَل ِ

ّ
ق  بِحَ

هْرِيِّ .2 يْلٍ عَنْ الزُّ
َ
 عَنْ عُق

ُ
يْث

َّ
نَا الل

َ
ث فِيُّ حَدَّ

َ
يْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ الثَّق

َ
ت
ُ
نَا ق

َ
ث  حَدَّ

يَ ِ
ّ
تُوُف ا  مَّ

َ
ل  

َ
ال

َ
بِي هُرَيْرَةَ ق

َ
أ بَةَ عَنْ 

ْ
عُت بْنِ   ِ

َّ
بْنُ عَبْدِ الل  ِ

َّ
عُبَيْدُ الل ي  خْبَرَنِ

َ
 أ

رَ مَنْ
َ
ف

َ
رٍ بَعْدَهُ وكَ

ْ
بُو بَك

َ
 أ

َ
لِف

ْ
مَ وَاسْتُخ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل َّ

ى الل
َّ
ِ صَل

َّ
 الل

ُ
 رَسُول

 النَّاسَ
ُ

اتِل
َ
 تُق

َ
يْف

َ
رٍ ك

ْ
بِي بَك

َ
ابِ لِأ طَّ خَ

ْ
 عُمَرُ بْنُ ال

َ
ال

َ
عَرَبِ ق

ْ
رَ مِنْ ال

َ
ف

َ
 ك

 النَّاسَ حَتَّى
َ

اتِل
َ
ق
ُ
 أ

ْ
ن

َ
مِرْتُ أ

ُ
مَ أ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل َّ

ى الل
َّ
ِ صَل

َّ
 الل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
دْ ق

َ
 وَق

ا
َّ
سَهُ إِل

ْ
هُ وَنَف

َ
ي مَال ُ عَصَمَ مِنِّ َّ

ا الل
َّ
هَ إِل

َ
ا إِل

َ
 ل

َ
ال

َ
مَنْ ق

َ
ُ ف َّ

ا الل
َّ
هَ إِل

َ
ا إِل

َ
وا ل

ُ
ول

ُ
 يَق

قَ رَّ
َ
نَّ مَنْ ف

َ
اتِل

َ
ق
ُ
أ

َ
ِ ل

َّ
رٍ وَالل

ْ
بُو بَك

َ
 أ

َ
ال

َ
ق

َ
 ف

َّ
ِ عَزَّ وَجَل

َّ
ى الل

َ
هِ وَحِسَابُهُ عَل ِ

ّ
ق  بِحَ



224 Studi Ilmu Hadis: Jilid II

انُوا
َ
ا ك

ً
ال

َ
ي عِق وْ مَنَعُونِ

َ
ِ ل

َّ
مَالِ وَالل

ْ
اةَ حَقُّ ال

َ
 الزَّك

َّ
إِن

َ
اةِ ف

َ
اةِ وَالزَّك

َ
ل  بَيْنَ الصَّ

َ
ال

َ
ق

َ
ى مَنْعِهِ ف

َ
تُهُمْ عَل

ْ
اتَل

َ
ق

َ
مَ ل

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل َّ

ى الل
َّ
ِ صَل

َّ
ى رَسُولِ الل

َ
ونَهُ إِل  يُؤَدُّ

دْ شَرحََ
َ
 ق

َّ
َ عَزَّ وَجَل َّ

يْتُ الل
َ
 رَأ

ْ
ن

َ
ا أ

َّ
ِ مَا هُوَ إِل

َّ
وَالل

َ
ابِ ف طَّ خَ

ْ
 عُمَرُ بْنُ ال

بُو دَاوُد وَرَوَاهُ رَبَاحُ
َ
 أ

َ
ال

َ
حَقُّ ق

ْ
نَّهُ ال

َ
تُ أ

ْ
عَرَف

َ
 ف

َ
ال

َ
قِتَالِ ق

ْ
رٍ لِل

ْ
بِي بَك

َ
 صَدْرَ أ

َ
ال

َ
وَق بِإِسْنَادِهِ  هْرِيِّ  الزُّ عَنْ  مَعْمَرٍ  عَنْ  اقِ  زَّ الرَّ عَبْدُ  وَرَوَاهُ  زَيْدٍ   بْنُ 

َ
ال

َ
بُو دَاوُد ق

َ
 أ

َ
ال

َ
ا ق

ً
 عَنَاق

َ
ال

َ
سَ ق

ُ
ا وَرَوَاهُ ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُون

ً
ال

َ
 بَعْضُهُمْ عِق

حَدِيثِ
ْ
ا ال

َ
هْرِيِّ فِي هَذ بَيْدِيُّ عَنْ الزُّ بِي حَمْزَةَ وَمَعْمَرٌ وَالزُّ

َ
 شُعَيْبُ بْنُ أ

حَدِيثِ
ْ
ا ال

َ
هْرِيِّ فِي هَذ سَ عَنْ الزُّ

ُ
بَسَةُ عَنْ يُون

ْ
ا وَرَوَى عَن

ً
ي عَنَاق وْ مَنَعُونِ

َ
 ل

خْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ
َ
ا أ

َ
ال

َ
 بْنُ دَاوُدَ ق

ُ
يْمَان

َ
رحِْ وَسُل نَا ابْنُ السَّ

َ
ث ا حَدَّ

ً
 عَنَاق

َ
ال

َ
 ق

هُ
َّ
 حَق

َّ
رٍ إِن

ْ
بَك بُو 

َ
أ  

َ
ال

َ
 ق

َ
ال

َ
 ق

َ
حَدِيث

ْ
ا ال

َ
هْرِيِّ هَذ سُ عَنْ الزُّ

ُ
يُون ي  خْبَرَنِ

َ
 أ

ا
ً
ال

َ
 عِق

َ
ال

َ
اةِ وَق

َ
دَاءُ الزَّك

َ
 أ

مُبَارَكِ عَنْ .3
ْ
ِ بْنُ ال

َّ
نَا عَبْدُ الل

َ
ث يُّ حَدَّ انِ

َ
ق

ْ
ال وبَ الطَّ

ُ
نَا سَعِيدُ بْنُ يَعْق

َ
ث  حَدَّ

ْ
ن

َ
مِرْتُ أ

ُ
مَ أ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل َّ

ى الل
َّ
ِ صَل

َّ
 الل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
 ق

َ
ال

َ
سٍ ق

َ
ن
َ
 حُمَيْدٍ عَنْ أ

هُ
ُ
دًا عَبْدُهُ وَرَسُول حَمَّ

ُ
 م

َّ
ن

َ
ُ وَأ َّ

ا الل
َّ
هَ إِل

َ
ا إِل

َ
 ل

ْ
ن

َ
 النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أ

َ
اتِل

َ
ق
ُ
 أ

إِذَا
َ
ف نَا 

َ
ات

َ
وا صَل

ُّ
يُصَل  

ْ
ن

َ
وَأ نَا 

َ
ذَبِيحَت وا 

ُ
ل
ُ
ك

ْ
يَأ  

ْ
ن

َ
وَأ نَا 

َ
ت
َ
قِبْل وا 

ُ
بِل

ْ
ق

َ
يَسْت  

ْ
ن

َ
 وَأ

مُسْلِمِينَ
ْ
هُمْ مَا لِل

َ
هَا ل ِ

ّ
ق ا بِحَ

َّ
هُمْ إِل

ُ
مْوَال

َ
يْنَا دِمَاؤُهُمْ وَأ

َ
وا ذَلِكَ حَرُمَتْ عَل

ُ
عَل

َ
 ف

خْبَرَنَا ابْنُ
َ
مَهْرِيُّ أ

ْ
 بْنُ دَاوُدَ ال

ُ
يْمَان

َ
نَا سُل

َ
ث مُسْلِمِينَ حَدَّ

ْ
ى ال

َ
يْهِمْ مَا عَل

َ
 وَعَل
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َ
ال

َ
سِ بْنِ مَالِكٍ ق

َ
ن
َ
وِيلِ عَنْ أ وبَ عَنْ حُمَيْدٍ الطَّ يُّ

َ
يَى بْنُ أ حْ

َ
ي ي خْبَرَنِ

َ
 وَهْبٍ أ

مُشْركِِينَ بِمَعْنَاهُ
ْ
 ال

َ
اتِل

َ
ق
ُ
 أ

ْ
ن

َ
مِرْتُ أ

ُ
مَ أ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل َّ

ى الل
َّ
ِ صَل

َّ
 الل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
 ق

Sahih Ibnu Khuzaimah 

نَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ .1
َ
ث  : حَدَّ

َ
الا

َ
ى ق مُثَنَّ

ْ
دُ بْنُ ال حَمَّ

ُ
ارٍ وَم دُ بْنُ بَشَّ حَمَّ

ُ
نَا م

َ
ث  حَدَّ

نَا مَعْمَرُ
َ
ث  ، حَدَّ

ُ
ان طَّ

َ
ق

ْ
امِ ال عَوَّ

ْ
بُو ال

َ
 وَهُوَ ابْنُ دَاوَرَ أ

ُ
نَا عِمْرَان

َ
ث كِبَِيُّ حَدَّ

ْ
 ال

 الِل
ُ

يَ رَسُول ِ
ّ
ا تُوُف مَّ

َ
 : ل

َ
ال

َ
سِ بْنِ مَالِكٍ ، ق

َ
ن
َ
هْرِيِّ عَنِ أ  بْنُ رَاشِدٍ عَنِ الزُّ

يَا  : ابِ  طَّ خَ
ْ
بْنُ ال عُمَرُ   

َ
ال

َ
ق

َ
ف عَرَبُ ، 

ْ
ال تِ  ارْتَدَّ مَ 

َّ
وَسَل يْهِ 

َ
عَل  ُ َّ

ى الل
َّ
 صَل

: 
َ

ال
َ
رٍ : إِنَّمَا ، ق

ْ
بُو بَك

َ
 أ

َ
ال

َ
ق

َ
 : ف

َ
ال

َ
عَرَبَ ؟ ق

ْ
 ال

َ
اتِل

َ
 تُق

ْ
ن

َ
تُرِيدُ أ

َ
رٍ ، أ

ْ
بَا بَك

َ
 أ

 النَّاسُ حَتَّى يَشْهَدُوا
َ

اتِل
َ
ق
ُ
 أ

ْ
ن

َ
مِرْتُ أ

ُ
مَ : أ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل َّ

ى الل
َّ
 الِل صَل

ُ
 رَسُول

اةَ
َ
ةَ ، وَيُؤْتُوا الزَّك

َ
لا  الِل ، وَيُقِيمُوا الصَّ

ُ
ي رَسُول ِ

نّ
َ
ُ ، وَأ َّ

 الل
َّ
هَ إِلا

َ
 إِل

َ
 لا

ْ
ن

َ
 أ

يْهِ
َ
ُ عَل َّ

ى الل
َّ
 الِل صَل

َ
 رَسُول

َ
انُوا يُعْطُون

َ
ا ك ا مَِّ

ً
ي عِنَاق وْ مَنَعُونِ

َ
ِ ل

َّ
 ، وَالل

رٍ
ْ
بِي بَك

َ
يَ أ

ْ
يْتُ رَأ

َ
ا رَأ مَّ

َ
ل
َ
 : عُمَرُ : ف

َ
ال

َ
 : ق

َ
ال

َ
يْهِ . ، ق

َ
هُمْ عَل نَّ

َ
اتِل

َ
ق
ُ
مَ ، لأ

َّ
 وَسَل

 بُنْدَارَ
َّ

ن
َ
يْرَ أ

َ
ظًا وَاحِدًا ، غ

ْ
ف

َ
. جَمِيعُهُمَا ل حَقُّ

ْ
نَّهُ ال

َ
يْهِ عَلِمْتُ أ

َ
دْ شَرحََ عَل

َ
 ق

يْهِ)رواه ابن خزيمه(
َ
تُهُمْ عَل

ْ
اتَل

َ
ق

َ
 : ل

َ
ال

َ
، ق

ثِيرٍ .2
َ
بَسِ سَعِيدُ بْنُ ك

ْ
عَن

ْ
بُو ال

َ
نَا أ

َ
ث بِي نُعَيْمٍ حَدَّ

َ
 عَنْ أ

َ
بَان

َ
دُ بْنُ أ حَمَّ

ُ
نَا م

َ
ث  حَدَّ

يْهِ
َ
ُ عَل َّ

ى الل
َّ
 الِل صَل

ُ
: رَسُول

َ
ال

َ
: ق

َ
ال

َ
بِي هُرَيْرَةَ ، ق

َ
بِي عَنْ أ

َ
نِي أ

َ
ث : حَدَّ

َ
ال

َ
 ق

ُ وَيُقِيمُوا َّ
 الل

َّ
هَ إِلا

َ
 إِل

َ
 لا

ْ
ن

َ
 النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أ

َ
اتِل

َ
ق
ُ
 أ

ْ
ن

َ
مِرْتُ أ

ُ
مَ : أ

َّ
 وَسَل
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هُمْ وَحِسَابُهُمْ
ُ
مْوَال

َ
يَّ دِمَاؤُهُمْ وَأ

َ
مَتْ عَل مَّ حُرِّ

ُ
اةَ ، ث

َ
ةَ ، وَيُؤْتُوا الزَّك

َ
لا  الصَّ

ِ )رواه ابن خزيمه(
ّ

ى الل
َ
عَل

Sahih Ibnu Hibban 

نَا .1
َ
ث ، حَدَّ عْنَبِيُّ

َ
ق

ْ
نَا ال

َ
ث بَصْرَةِ، حَدَّ

ْ
جُمَحِيُّ بِال

ْ
حُبَابِ ال

ْ
 بْنُ ال

ُ
ضْل

َ
ف

ْ
خْبَرَنَا ال

َ
 أ

ُ
بِيهِ، عَنْ رَسُول

َ
حْمَنِ، عَنْ أ ءِ بْنِ عَبْدِ الرَّ

َ
عَلا

ْ
دٍ، عَنِ ال حَمَّ

ُ
عَزِيزِ بْنُ م

ْ
 عَبْدُ ال

هَ
َ
 إِل

َ
وا :  لا

ُ
ول

ُ
 النَّاسَ حَتَّى يَق

َ
اتِل

َ
ق
ُ
 أ

ْ
ن

َ
مِرْتُ أ

ُ
مَ :  أ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل َّ

ى الل
َّ
 الِل صَل

َ
ال

َ
 :  ق

َ
ال

َ
بِي هُرَيْرَةَ، ق

َ
، وَآمَنُوا أ ُ َّ

 الل
َّ
هَ إِلا

َ
 إِل

َ
 لا

ْ
ن

َ
إِذَا شَهِدُوا أ

َ
، ف ُ َّ

 الل
َّ
 إِلا

هَا، وَحِسَابُهُمْ ِ
ّ
ق  بِحَ

َّ
هُمْ إِلا

َ
مْوَال

َ
ي دِمَاءَهُمْ وَأ تُ بِهِ، عَصَمُوا مِنِّ

ْ
 بِي وَبِمَا جِئ

 .  )رواه ابن حبان(
ُ

يْخ هُ الشَّ
َ
ال

َ
، ق رَاوَرْدِيُّ دَ بِهِ الدَّ رَّ

َ
ِ .  تَف

ّ
ى الل

َ
عَل

دِ .2 حَمَّ
ُ

نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ م
َ
ث مَوْصِلِ، حَدَّ

ْ
ى، بِال مُثَنَّ

ْ
حْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ ال

َ
خْبَرَنَا أ

َ
 أ

بْنِ وَاقِدِ  عَنْ  شُعْبَةُ،  نَا 
َ
ث حَدَّ عُمَارَةَ،  بْنُ  حَرَمِيُّ  نَا 

َ
ث حَدَّ عَرْعَرَةَ،   بْنِ 

يْهِ
َ
ُ عَل َّ

ى الل
َّ
 الِل صَل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
 :  ق

َ
ال

َ
بِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، ق

َ
دٍ، عَنْ أ حَمَّ

ُ
 م

ي ِ
نّ
َ
، وَأ ُ َّ

 الل
َّ
هَ إِلا

َ
 إِل

َ
 لا

ْ
ن

َ
 النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أ

َ
اتِل

َ
ق
ُ
 أ

ْ
ن

َ
مِرْتُ أ

ُ
مَ :  أ

َّ
 وَسَل

وا ذَلِكَ، عَصَمُوا
ُ
عَل

َ
إِذَا ف

َ
اةَ، ف

َ
ةَ، وَيُؤْتُوا الزَّك

َ
لا  الِل، وَيُقِيمُوا الصَّ

ُ
 رَسُول

بُو
َ
 أ

َ
ال

َ
ى اللِ .  ق

َ
مِ، وَحِسَابُهُمْ عَل

َ
قِّ الإِسْلا  بِحَ

َّ
هُمْ إِلا

َ
مْوَال

َ
ي دِمَاءَهُمْ وَأ  مِنِّ

جْزَاءٌ،
َ
 أ

َ
 الإِيمَان

َّ
ن

َ
 وَاضِحٌ بِأ

ٌ
بَرِ بَيَان خَ

ْ
ا ال

َ
دَ بِهِ شُعْبَةُ .  وَفِي هَذ رَّ

َ
 حَاتِمٍ :  تَف

مَ
َّ
وَسَل يْهِ 

َ
عَل  ُ َّ

ى الل
َّ
صَل نَّهُ 

َ
لأ فِيهَا،  اطَبِينَ 

َ
مُخ

ْ
ال  

ُ
حْوَال

َ
أ بَايَنُ 

َ
تَت  وَشُعَبٌ 
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، ِ
ّ

 الل
ُ

ي رَسُول ِ
نّ
َ
، وَأ ُ َّ

 الل
َّ
هَ إِلا

َ
 إِل

َ
 لا

ْ
ن

َ
بَرِ :  حَتَّى يَشْهَدُوا أ خَ

ْ
ا ال

َ
رَ فِي هَذ

َ
 ذكَ

اطَبِينَ فِي جَمِيعِ
َ

مُخ
ْ
ى ال

َ
رْضٌ عَل

َ
تِي هِيَ ف

َّ
عْبَةِ ال ى الشُّ

َ
ا هُوَ الإِشَارَةُ إِل

َ
هَذ

َ
 ف

ى
َ
رْضٌ عَل

َ
ذِي هُوَ ف

َّ
يْءَ ال رَ الشَّ

َ
ك

َ
ذ

َ
ةَ، ف

َ
لا  :  وَيُقِيمُوا الصَّ

َ
ال

َ
مَّ ق

ُ
حْوَالِ، ث

َ
 الأ

يْءَ رَ الشَّ
َ
ك

َ
ذ

َ
اةَ، ف

َ
 :  وَيُؤْتُوا الزَّك

َ
ال

َ
مَّ ق

ُ
حْوَالِ، ث

َ
اطَبِينَ فِي بَعْضِ الأ

َ
مُخ

ْ
 ال

ى
َ
 ذَلِكَ عَل

َّ
دَل

َ
حْوَالِ، ف

َ
اطَبِينَ فِي بَعْضِ الأ

َ
مُخ

ْ
ى ال

َ
رْضٌ عَل

َ
ذِي هُوَ ف

َّ
 ال

رَهَا فِي
َ
تِي ذكَ

َّ
ةَ ال

َ
ث
َ
شْيَاءَ الثَّلا

َ
شْبِهُ الأ

ُ
تِي ت

َّ
اعَاتِ ال يْءٍ مِنَ الطَّ

َ
 ش

َّ
ل

ُ
 ك

َّ
ن

َ
 أ

بَرِ مِنَ الإِيمَانِ  خَ
ْ
ا ال

َ
 .هَذ

نَا عَمْرُو .3
َ
ث مْصَ، حَدَّ عَِيُّ بِحِ

َ
ك

ْ
ضْلِ ال

َ
ف

ْ
دُ بْنُ عُبَيْدِ الِل بْنِ ال حَمَّ

ُ
خْبَرَنَا م

َ
 أ

بِي حَمْزَةَ، عَنِ
َ
أ بْنُ  نَا شُعَيْبُ 

َ
ث بِي، حَدَّ

َ
أ نَا 

َ
ث بْنِ سَعِيدٍ، حَدَّ  

َ
 بْنُ عُثْمَان

يَ ِ
ّ
ا تُوُف مَّ

َ
 :  ل

َ
ال

َ
بَا هُرَيْرَةَ، ق

َ
 أ

َّ
ن

َ
نَا عُبَيْدُ الِل بْنُ عَبْدِ الِل، أ

َ
ث ، حَدَّ هْرِيِّ  الزُّ

ُ عَنْهُ بَعْدَهُ، َّ
رٍ رَضِيَ الل

ْ
بُو بَك

َ
 أ

َ
ان

َ
مَ، وَك

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل َّ

ى الل
َّ
ِ صَل

ّ
 الل

ُ
 رَسُول

 النَّاسَ
ُ

اتِل
َ
 تُق

َ
يْف

َ
رٍ، ك

ْ
بَا بَك

َ
 عُمَرُ :  يَا أ

َ
ال

َ
عَرَبِ، ق

ْ
رَ مِنَ ال

َ
ف

َ
رَ مَنْ ك

َ
ف

َ
 وكَ

النَّاسَ  
َ

اتِل
َ
ق
ُ
أ  

ْ
ن

َ
أ مِرْتُ 

ُ
أ مَ :  

َّ
وَسَل يْهِ 

َ
عَل  ُ َّ

ى الل
َّ
صَل  ِ

ّ
الل  

ُ
رَسُول  

َ
ال

َ
ق دْ 

َ
 وَق

هُ
َ
ي مَال ، عَصَمَ مِنِّ ُ َّ

 الل
َّ
هَ إِلا

َ
 إِل

َ
 :  لا

َ
ال

َ
مَنْ ق

َ
، ف ُ َّ

 الل
َّ
هَ إِلا

َ
 إِل

َ
وا :  لا

ُ
ول

ُ
 حَتَّى يَق

ِ
َّ

ُ عَنْهُ :  وَالل َّ
رٍ رَضِيَ الل

ْ
بُو بَك

َ
 أ

َ
ال

َ
ى اللِ ؟  ق

َ
هِ، وَحِسَابُهُ عَل ِ

ّ
ق  بِحَ

َّ
سَهُ إِلا

ْ
 وَنَف

ِ
َّ

مَالِ، وَوَالل
ْ
اةَ مِنْ حَقِّ ال

َ
 الزَّك

َّ
إِن

َ
اةِ، ف

َ
ةِ وَالزَّك

َ
لا قَ بَيْنَ الصَّ رَّ

َ
نَّ مَنْ ف

َ
اتِل

َ
ق
ُ
أ

َ
 ل

مَ،
َّ
وَسَل يْهِ 

َ
عَل  ُ َّ

ى الل
َّ
ى رَسُولِ الِل صَل

َ
إِل ونَهُ  يُؤَدُّ انُوا 

َ
ا ك

ً
عَنَاق ي  مَنَعُونِ وْ 

َ
 ل
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دْ
َ
َ ق َّ

 الل
َّ

ن
َ
يْتُ أ

َ
 رَأ

ْ
ن

َ
 أ

َّ
ِ مَا هُوَ إِلا

َّ
وَالل

َ
 عُمَرُ :  ف

َ
ال

َ
ى مَنْعِهَا ق

َ
تُهُمْ عَل

ْ
اتَل

َ
ق

َ
 ل

حَقُّ . 
ْ
نَّهُ ال

َ
تُ أ

ْ
قِتَالِ عَرَف

ْ
رٍ لِل

ْ
بِي بَك

َ
 شَرحََ صَدْرَ أ

، عَنْ .4
ُ

يْث
َّ
نَا الل

َ
ث يْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّ

َ
ت
ُ
نَا ق

َ
ث ، حَدَّ

َ
يَان

ْ
حَسَنُ بْنُ سُف

ْ
خْبَرَنَا ال

َ
 أ

بِي
َ
بَةَ، عَنْ أ

ْ
ِ بْنُ عَبْدِ الِل بْنِ عُت

ّ
ي عُبَيْدُ الل خْبَرَنِ

َ
، أ هْرِيِّ  عَقِيلٍ، عَنِ الزُّ

بُو
َ
 أ

َ
لِف

ْ
مَ، وَاسْتُخ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل َّ

ى الل
َّ
ِ صَل

ّ
 الل

ُ
يَ رَسُول ِ

ّ
ا تُوُف مَّ

َ
 :  ل

َ
ال

َ
 هُرَيْرَةَ، ق

ُ َّ
 عُمَرُ رَضِيَ الل

َ
ال

َ
عَرَبِ، ق

ْ
رَ مِنَ ال

َ
ف

َ
رَ مَنْ ك

َ
ف

َ
ُ عَنْهُ، وكَ َّ

رٍ رَضِيَ الل
ْ
 بَك

يْهِ
َ
ُ عَل َّ

ى الل
َّ
ِ صَل

ّ
 الل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
دْ ق

َ
 النَّاسَ وَق

ُ
اتِل

َ
 تُق

َ
يْف

َ
رٍ :  ك

ْ
بِي بَك

َ
 عَنْهُ لأ

 : 
َ

ال
َ
مَنْ ق

َ
، ف ُ َّ

 الل
َّ
هَ إِلا

َ
 إِل

َ
وا :  لا

ُ
ول

ُ
 النَّاسَ حَتَّى يَق

َ
اتِل

َ
ق
ُ
 أ

ْ
ن

َ
مِرْتُ أ

ُ
مَ :  أ

َّ
 وَسَل

َ
ال

َ
ى اللِ ؟  ق

َ
هِ، وَحِسَابُهُ عَل ِ

ّ
ق  بِحَ

َّ
سَهُ إِلا

ْ
هُ وَنَف

َ
ي مَال ، عَصَمَ مِنِّ ُ َّ

 الل
َّ
هَ إِلا

َ
 إِل

َ
 لا

اةِ،
َ
ةِ وَالزَّك

َ
لا بَيْنَ الصَّ قَ  رَّ

َ
نَّ مَنْ ف

َ
اتِل

َ
ق
ُ
أ

َ
ل  ِ

َّ
ُ عَنْهُ :  وَالل َّ

رٍ رَضِيَ الل
ْ
بُو بَك

َ
 أ

ى رَسُولِ
َ
ونَهُ إِل انُوا يُؤَدُّ

َ
 ك

ً
الا

َ
ي عِق وْ مَنَعُونِ

َ
ِ ل

َّ
مَالِ، وَالل

ْ
اةَ حَقُّ ال

َ
 الزَّك

َّ
إِن

َ
 ف

ِ مَا هُوَ
َّ

وَالل
َ
 عُمَرُ :  ف

َ
ال

َ
ى مَنْعِهِ .  ق

َ
تُهُمْ عَل

ْ
اتَل

َ
ق

َ
مَ، ل

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل َّ

ى الل
َّ
ِ صَل

ّ
 الل

حَقُّ . 
ْ
نَّهُ ال

َ
تُ أ

ْ
قِتَالِ عَرَف

ْ
رٍ لِل

ْ
بِي بَك

َ
َ شَرحََ صَدْرَ أ َّ

يْتُ الل
َ
 رَأ

ْ
ن

َ
 أ

َّ
 إِلا

نَا عَمْرُو .5
َ
ث مْصَ، حَدَّ عَِيُّ بِحِ

َ
ك

ْ
ضْلِ ال

َ
ف

ْ
ِ بْنِ ال

ّ
دُ بْنُ عُبَيْدِ الل حَمَّ

ُ
خْبَرَنَا م

َ
 أ

، هْرِيِّ بِي حَمْزَةَ، عَنِ الزُّ
َ
نَا شُعَيْبُ بْنُ أ

َ
ث بِي، حَدَّ

َ
نَا أ

َ
ث ، حَدَّ

َ
 بْنُ عُثْمَان

ى
َّ
 الِل صَل

َ
 رَسُول

َّ
ن

َ
خْبَرَهُ، أ

َ
بَا هُرَيْرَةَ أ

َ
 أ

َّ
ن

َ
بِ، أ مُسَيِّ

ْ
ي سَعِيدُ بْنُ ال خْبَرَنِ

َ
 أ

َّ
هَ إِلا

َ
 إِل

َ
وا :  لا

ُ
ول

ُ
 النَّاسَ حَتَّى يَق

َ
اتِل

َ
ق
ُ
 أ

ْ
ن

َ
مِرْتُ أ

ُ
 :  أ

َ
ال

َ
مَ، ق

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل َّ

 الل
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هِ، ِ
ّ
ق  بِحَ

َّ
هُ إِلا

َ
سَهُ وَمَال

ْ
ي نَف دْ عَصَمَ مِنِّ

َ
ق

َ
، ف ُ َّ

 الل
َّ
هَ إِلا

َ
 إِل

َ
 :  لا

َ
ال

َ
مَنْ ق

َ
، ف ُ َّ

 الل

 : 
َ

ال
َ
ق

َ
بَرُوا، ف

ْ
وْمًا اسْتَك

َ
رَ ق

َ
ك

َ
ذ

َ
ُ فِي كِتَابِهِ، ف َّ

 الل
َ

نْزَل
َ
ى اللِ .  وَأ

َ
 وَحِسَابُهُ عَل

َ
 :    إِذْ جَعَل

َ
ال

َ
 { ، وَق

َ
بِرُون

ْ
ُ يَسْتَك َّ

 الل
َّ
هَ إِلا

َ
 إِل

َ
هُمْ لا

َ
 ل

َ
انُوا إِذَا قِيل

َ
هُمْ ك

َّ
   إِن

تَهُ
َ
ُ سَكِين َّ

 الل
َ

نْزَل
َ
أ
َ
ةِ، ف جَاهِلِيَّ

ْ
ةَ ال ةَ حَمِيَّ حَمِيَّ

ْ
وبِهِمُ ال

ُ
ل
ُ
رُوا فِي ق

َ
ف

َ
ذِينَ ك

َّ
 ال

َّ
هَ إِلا

َ
 إِل

َ
وَى { ، وَهِيَ :  لا

ْ
ق

َّ
لِمَةَ الت

َ
زَمَهُمْ ك

ْ
ل
َ
مُؤْمِنِينَ وَأ

ْ
ى ال

َ
ى رَسُولِهِ وَعَل

َ
 عَل

حُدَيْبِيَةِ . 
ْ
 يَوْمَ ال

َ
ون

ُ
مُشْركِ

ْ
بَرَ عَنْهَا ال

ْ
، اسْتَك ِ

ّ
 الل

ُ
دٌ رَسُول حَمَّ

ُ
، وَم ُ َّ

 الل

دِ بْنِ عَرْعَرَةَ، .6 حَمَّ
ُ

نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ م
َ
ث ى، حَدَّ مُثَنَّ

ْ
حْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ ال

َ
خْبَرَنَا أ

َ
 أ

بِيهِ،
َ
دٍ، عَنْ أ حَمَّ

ُ
نَا شُعْبَةُ، عَنْ وَاقِدِ بْنِ م

َ
ث نَا حَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ، حَدَّ

َ
ث  حَدَّ

ْ
ن

َ
مِرْتُ أ

ُ
مَ :  أ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل َّ

ى الل
َّ
ِ صَل

ّ
 الل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
 :  ق

َ
ال

َ
 عَنِ ابْنِ عُمَرَ، ق

، وَيُقِيمُوا ِ
ّ

 الل
ُ

ي رَسُول ِ
نّ
َ
ُ وَأ َّ

 الل
َّ
هَ إِلا

َ
 إِل

َ
 لا

ْ
ن

َ
 النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أ

َ
اتِل

َ
ق
ُ
 أ

هُمْ
َ
مْوَال

َ
ي دِمَاءَهُمْ وَأ وا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّ

ُ
عَل

َ
إِذَا ف

َ
اةَ، ف

َ
ةَ، وَيُؤْتُوا الزَّك

َ
لا  الصَّ

 . ِ
ّ

ى الل
َ
مِ، وَحِسَابُهُمْ عَل

َ
قِّ الإِسْلا  بِحَ

َّ
 إِلا

نَا .7
َ
ث حْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، حَدَّ

َ
نَا أ

َ
ث دُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، حَدَّ حَمَّ

ُ
خْبَرَنَا م

َ
 أ

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
 :  ق

َ
ال

َ
بِي هُرَيْرَةَ، ق

َ
بِيهِ، عَنْ أ

َ
ءِ، عَنْ أ

َ
عَلا

ْ
، عَنِ ال رَاوَرْدِيُّ  الدَّ

هَ
َ
 إِل

َ
وا :  لا

ُ
ول

ُ
 النَّاسَ حَتَّى يَق

َ
اتِل

َ
ق
ُ
 أ

ْ
ن

َ
مِرْتُ أ

ُ
مَ :  أ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل َّ

ى الل
َّ
ِ صَل

ّ
 الل

ي دِمَاءَهُمْ وا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّ
ُ
عَل

َ
إِذَا ف

َ
تُ بِهِ، ف

ْ
، وَآمَنُوا بِي وَبِمَا جِئ ُ َّ

 الل
َّ
 إِلا

 . ِ
ّ

ى الل
َ
هَا، وَحِسَابُهُمْ عَل ِ

ّ
ق  بِحَ

َّ
هُمْ إِلا

َ
مْوَال

َ
 وَأ
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 سَمِعْتُ
َ

ال
َ
بْنِ سَالِمٍ ق عْمَانِ  نَا شُعْبَةُ عَنْ النُّ

َ
ث اسِمِ حَدَّ

َ
ق

ْ
بْنُ ال خْبَرَنَا هَاشِمُ 

َ
 أ

دِ
ْ
مَ فِي وَف

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل َّ

ى الل
َّ
ِ صَل

َّ
 الل

َ
تَيْتُ رَسُول

َ
 أ

َ
ال

َ
فِيَّ ق

َ
وْسٍ الثَّق

َ
بِي أ

َ
وْسَ بْنَ أ

َ
 أ

يْهِ
َ
ُ عَل َّ

ى الل
َّ
ا النَّبِيُّ صَل

َّ
حَدٌ إِل

َ
يْسَ فِيهَا أ

َ
ةِ ل بَّ

ُ
ق

ْ
لِ ال

َ
سْف

َ
تُ فِي أ

ْ
ن
ُ
 وكَ

َ
ال

َ
قِيفٍ ق

َ
 ث

ْ
ن

َ
يْسَ يَشْهَدُ أ

َ
ل
َ
 أ

َ
ال

َ
مَّ ق

ُ
هُ ث

ْ
تُل

ْ
اق

َ
 اذْهَبْ ف

َ
ال

َ
ق

َ
هُ ف سَارَّ

َ
 ف

ٌ
تَاهُ رَجُل

َ
مَ نَائِمٌ إِذْ أ

َّ
 وَسَل

مِرْتُ
ُ
ي أ ِ

 إِنّ
َ

ال
َ
ى ق

َ
 بَل

َ
ال

َ
ِ ق

َّ
 الل

ُ
دًا رَسُول حَمَّ

ُ
شُكُّ م

َ
 شُعْبَةُ وَأ

َ
ال

َ
ُ ق َّ

ا الل
َّ
هَ إِل

َ
ا إِل

َ
 ل

يَّ دِمَاؤُهُمْ
َ
وهَا حَرُمَتْ عَل

ُ
ال

َ
إِذَا ق

َ
ُ ف َّ

ا الل
َّ
هَ إِل

َ
ا إِل

َ
وا ل

ُ
ول

ُ
 النَّاسَ حَتَّى يَق

َ
اتِل

َ
ق
ُ
 أ

ْ
ن

َ
 أ

َ
ال

َ
بَا مَسْعُودٍ ق

َ
 أ

َ
تَل

َ
ذِي ق

َّ
 وَهُوَ ال

َ
ال

َ
ِ ق

َّ
ى الل

َ
هَا وَحِسَابُهُمْ عَل ِ

ّ
ق ا بِحَ

َّ
هُمْ إِل

ُ
مْوَال

َ
 وَأ

ائِفِ سَانٍ بِالطَّ
ْ
 خَيْرَ إِن

َ
تَل

َ
 وَمَا مَاتَ حَتَّى ق

Musnad Ahmad 

هْرِيِّ عَنْ .1  بْنُ حُسَيْنٍ عَنِ الزُّ
ُ

يَان
ْ
خْبَرَنَا سُف

َ
 أ

َ
ال

َ
دُ بْنُ يَزِيدَ ق حَمَّ

ُ
نَا م

َ
ث  حَدَّ

ُ َّ
بِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الل

َ
بَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أ

ْ
ِ بْنِ عُت

َّ
ِ بْنِ عَبْدِ الل

َّ
 عُبَيْدِ الل

 النَّاسَ حَتَّى
َ

اتِل
َ
ق
ُ
 أ

ْ
ن

َ
مِرْتُ أ

ُ
 أ

َ
ال

َ
مَ ق

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل َّ

ى الل
َّ
بِيِّ صَل  عَنْهُ عَنْ النَّ

ا
َّ
إِل هُمْ 

َ
مْوَال

َ
وَأ دِمَاءَهُمْ  ي  مِنِّ عَصَمُوا  وهَا 

ُ
ال

َ
ق إِذَا 

َ
ف  ُ َّ

ا الل
َّ
إِل هَ 

َ
إِل ا 

َ
ل وا 

ُ
ول

ُ
 يَق

رٍ
ْ
بِي بَك

َ
 عُمَرُ لِأ

َ
ال

َ
ةُ ق دَّ انَتْ الرِّ

َ
مَّا ك

َ
ل
َ
 ف

َ
ال

َ
ى ق

َ
ِ تَعَال

َّ
ى الل

َ
هَا وَحِسَابُهُمْ عَل ِ

ّ
ق  بِحَ

مَ
َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل َّ

ى الل
َّ
ِ صَل

َّ
 الل

َ
دْ سَمِعْتَ رَسُول

َ
هُمْ وَق

ُ
اتِل

َ
ُ عَنْهُ تُق َّ

 رَضِيَ الل

قُ بَيْنَ رِّ
َ
ف
ُ
ا أ

َ
ِ ل

َّ
ُ عَنْهُ وَالل َّ

رٍ رَضِيَ الل
ْ
بُو بَك

َ
 أ

َ
ال

َ
ق

َ
 ف

َ
ال

َ
ا ق

َ
ذ

َ
ا وكَ

َ
ذ

َ
 ك

ُ
ول

ُ
 يَق
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يْنَا ذَلِكَ
َ
رَأ

َ
نَا مَعَهُ ف

ْ
اتَل

َ
ق

َ
 ف

َ
ال

َ
قَ بَيْنَهُمَا ق رَّ

َ
نَّ مَنْ ف

َ
اتِل

َ
ق
ُ
أ

َ
اةِ وَل

َ
اةِ وَالزَّك

َ
ل  الصَّ

 رَشَدًا

هَ .2
َ
ا إِل

َ
وا ل

ُ
ال

َ
إِذَا ق

َ
ُ ف َّ

ا الل
َّ
هَ إِل

َ
ا إِل

َ
وا ل

ُ
ول

ُ
 النَّاسَ حَتَّى يَق

ُ
اتِل

َ
ق
ُ
 أ

َ
ال

َ
 وَبِإِسْنَادِهِ ق

هَا ِ
ّ
ق ا بِحَ

َّ
هُمْ إِل

َ
مْوَال

َ
ي دِمَاءَهُمْ وَأ ُ عَصَمُوا مِنِّ َّ

ا الل
َّ
 إِل

3. 
ُ

اتِل
َ
ق
ُ
 أ

ُ
زَال

َ
ا أ

َ
مَ ل

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل َّ

ى الل
َّ
ِ صَل

َّ
 الل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
 ق

َ
ال

َ
إِسْنَادِ ق

ْ
ا ال

َ
 وَبِهَذ

دْ عَصَمُوا
َ
ق

َ
ُ ف َّ

ا الل
َّ
هَ إِل

َ
ا إِل

َ
وا ل

ُ
ال

َ
إِذَا ق

َ
ُ ف َّ

ا الل
َّ
هَ إِل

َ
ا إِل

َ
وا ل

ُ
ول

ُ
 النَّاسَ حَتَّى يَق

َّ
ِ عَزَّ وَجَل

َّ
ى الل

َ
هَا وَحِسَابُهُمْ عَل ِ

ّ
ق ا بِحَ

َّ
سَهُمْ إِل

ُ
نْف

َ
هُمْ وَأ

َ
مْوَال

َ
ي أ  مِنِّ

ثِيرِ بْنِ .4
َ
نَا سَعِيدُ بْنُ ك

َ
ث وَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ حَدَّ

ْ
نَا عَبْدُ ال

َ
ث  حَدَّ

ُ
ان

َّ
نَا عَف

َ
ث  حَدَّ

ى
َّ
ِ صَل

َّ
 الل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
 ق

ُ
ول

ُ
بَا هُرَيْرَةَ يَق

َ
نَّهُ سَمِعَ أ

َ
بِي أ

َ
نِي أ

َ
ث  حَدَّ

َ
ال

َ
 عُبَيْدٍ ق

ُ َّ
ا الل

َّ
هَ إِل

َ
ا إِل

َ
 ل

ْ
ن

َ
 النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أ

َ
اتِل

َ
ق
ُ
 أ

ْ
ن

َ
مِرْتُ أ

ُ
مَ أ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل َّ

 الل

يَّ
َ
مَ عَل دْ حَرَّ

َ
مَّ ق

ُ
اةَ ث

َ
اةَ وَيُؤْتُوا الزَّك

َ
ل ِ وَيُقِيمُوا الصَّ

َّ
 الل

ُ
دًا رَسُول حَمَّ

ُ
 م

َّ
ن

َ
 وَأ

َّ
ِ عَزَّ وَجَل

َّ
ى الل

َ
هُمْ وَحِسَابُهُمْ عَل

َ
مْوَال

َ
 دِمَاءَهُمْ وَأ

5. ِ
َّ

هْرِيُّ عَنْ عُبَيْدِ الل نَا الزُّ
َ
ث صَةَ حَدَّ

ْ
بِي حَف

َ
دُ بْنُ أ حَمَّ

ُ
نَا م

َ
ث نَا رَوحٌْ حَدَّ

َ
ث  حَدَّ

مَ
َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل َّ

ى الل
َّ
ِ صَل

َّ
 الل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
 ق

َ
ال

َ
بِي هُرَيْرَةَ ق

َ
ِ عَنْ أ

َّ
 بْنِ عَبْدِ الل

وهَا عَصَمُوا
ُ
ال

َ
إِذَا ق

َ
ُ ف َّ

ا الل
َّ
هَ إِل

َ
ا إِل

َ
وا ل

ُ
ول

ُ
 النَّاسَ حَتَّى يَق

َ
اتِل

َ
ق
ُ
 أ

ْ
ن

َ
مِرْتُ أ

ُ
 أ

رٍ وَارْتَدَّ
ْ
بُو بَك

َ
امَ أ

َ
ا ق مَّ

َ
ل
َ
 ف

َ
ال

َ
ِ ق

َّ
ى الل

َ
هُمْ وَحِسَابُهُمْ عَل

َ
مْوَال

َ
ي دِمَاءَهُمْ وَأ  مِنِّ
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وْمِ وَهُمْ
َ
ق

ْ
اءِ ال

َ
 هَؤُل

ُ
اتِل

َ
 تُق

َ
يْف

َ
 عُمَرُ ك

َ
ال

َ
هُمْ ق

َ
رٍ قِتَال

ْ
بُو بَك

َ
رَادَ أ

َ
 مَنْ ارْتَدَّ أ

ِ
َّ

اةِ وَالل
َ
وا عَنْ الزَّك وْمًا ارْتَدُّ

َ
نَّ ق

َ
اتِل

َ
ق
ُ
أ

َ
ِ ل

َّ
رٍ وَالل

ْ
بُو بَك

َ
 أ

َ
ال

َ
ق

َ
 ف

َ
ال

َ
 ق

َ
ون

ُّ
 يُصَل

يْتُ
َ
ا رَأ مَّ

َ
ل
َ
 عُمَرُ ف

َ
ال

َ
تُهُمْ ق

ْ
اتَل

َ
ق

َ
هُ ل

ُ
ُ وَرَسُول َّ

رَضَ الل
َ
ا ف ا مَِّ

ً
ي عَنَاق وْ مَنَعُونِ

َ
 ل

حَقُّ
ْ
نَّهُ ال

َ
تُ أ

ْ
رٍ لِقِتَالِهِمْ عَرَف

ْ
بِي بَك

َ
َ شَرحََ صَدْرَ أ َّ

 الل

6. 
ُ

وِيل الطَّ حُمَيْدٌ  خْبَرَنَا 
َ
أ  ِ

َّ
عَبْدُ الل خْبَرَنَا 

َ
أ  

َ
ال

َ
ق إِسْحَاقَ  بْنُ  عَلِيُّ  نَا 

َ
ث  حَدَّ

ْ
ن

َ
مِرْتُ أ

ُ
مَ أ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل َّ

ى الل
َّ
ِ صَل

َّ
 الل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
 ق

َ
ال

َ
سِ بْنِ مَالِكٍ ق

َ
ن
َ
 عَنْ أ

ِ
َّ

 الل
ُ

دًا رَسُول حَمَّ
ُ

 م
َّ

ن
َ
ُ وَأ َّ

ا الل
َّ
هَ إِل

َ
إِل ا 

َ
 ل

ْ
ن

َ
 النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أ

َ
اتِل

َ
ق
ُ
 أ

دْ
َ
ق

َ
نَا ف

َ
ات

َ
وْا صَل

َّ
نَا وَصَل

َ
وا ذَبِيحَت

ُ
ل
َ
ك

َ
نَا وَأ

َ
ت
َ
وا قِبْل

ُ
بَل

ْ
ق

َ
إِذَا شَهِدُوا وَاسْت

َ
 ف

يْهِمْ مَا
َ
مُسْلِمِينَ وَعَل

ْ
هُمْ مَا لِل

َ
هَا ل ِ

ّ
ق ا بِحَ

َّ
هُمْ إِل

ُ
مْوَال

َ
يْنَا دِمَاؤُهُمْ وَأ

َ
 حَرُمَتْ عَل

يْهِمْ
َ
 عَل

 سَمِعْتُ .7
َ

ال
َ
عْمَانِ ق نَا شُعْبَةُ عَنِ النُّ

َ
ث  حَدَّ

َ
ال

َ
رٍ ق

َ
دُ بْنُ جَعْف حَمَّ

ُ
نَا م

َ
ث  حَدَّ

َ
ال

َ
 ق

ا نَّ
ُ
ك

َ
قِيفٍ ف

َ
دِ ث

ْ
مَ فِي وَف

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل َّ

ى الل
َّ
ِ صَل

َّ
 الل

َ
تَيْتُ رَسُول

َ
 أ

ُ
ول

ُ
وْسًا يَق

َ
 أ

مَ
َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل َّ

ى الل
َّ
ِ صَل

َّ
يْرَ رَسُولِ الل

َ
يْرِي وَغ

َ
 فِيهَا غ

َ
ان

َ
امَ مَنْ ك

َ
ق

َ
ةٍ ف بَّ

ُ
 فِي ق

ا
َّ
هَ إِل

َ
ا إِل

َ
 ل

ْ
ن

َ
يْسَ يَشْهَدُ أ

َ
ل
َ
 أ

َ
ال

َ
مَّ ق

ُ
هُ ث

ْ
تُل

ْ
اق

َ
 اذْهَبْ ف

َ
ال

َ
ق

َ
هُ ف سَارَّ

َ
 ف

ٌ
جَاءَ رَجُل

َ
 ف

 النَّاسَ
َ

اتِل
َ
ق
ُ
 أ

ْ
ن

َ
مِرْتُ أ

ُ
 أ

َ
ال

َ
مَّ ق

ُ
هُ ث  رُدَّ

َ
ال

َ
ق

َ
ذًا ف هَا تَعَوُّ

ُ
ول

ُ
هُ يَق كِنَّ

َ
ى وَل

َ
 بَل

َ
ال

َ
ُ ق َّ

 الل

هُمْ
ُ
مْوَال

َ
يَّ دِمَاؤُهُمْ وَأ

َ
مَتْ عَل وهَا حُرِّ

ُ
ال

َ
إِذَا ق

َ
ُ ف َّ

ا الل
َّ
هَ إِل

َ
ا إِل

َ
وا ل

ُ
ول

ُ
 حَتَّى يَق
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ا
َ
 ل

ْ
ن

َ
يْسَ يَشْهَدُ أ

َ
ل
َ
 أ

َ
ال

َ
مَّ ق

ُ
حَدِيثِ ث

ْ
يْسَ فِي ال

َ
ل
َ
تُ لِشُعْبَةَ أ

ْ
ل

ُ
ق

َ
هَا ف ِ

ّ
ق ا بِحَ

َّ
 إِل

دْرِي
َ
هَا مَعَهَا وَمَا أ ظُنُّ

َ
 شُعْبَةُ أ

َ
ال

َ
ِ ق

َّ
 الل

ُ
ي رَسُول ِ

نّ
َ
ُ وَأ َّ

ا الل
َّ
هَ إِل

َ
 إِل

3. I’tibar al-Sanad

Langkah selanjutnya setelah melakukan kegiatan takhrij al-hadis sebagai 
langkah awal penelitian untuk hadis yang diteliti, maka seluruh sanad 
hadis dicatat dan dihimpun untuk kemudian dilakukan kegiatan al-I’tibar 
untuk mengetahui keadaan sanad hadais seluruhnya dilihat dari ada 
atau tidak adanya pendukung berupa periwayat yang berstatus mutabi’ 
atau syahid. Mutabi’ ialah periwayat yang berstatus pendukung pada 
periwayat yang bukan sahabat Nabi. Sedangkan syahid adalah periwayat 
yang berstatus pendukung untuk sahabat Nabi Saw. Melalui i’tibar akan 
dapat diketahui apakah sanad hadis yang diteliti memiliki mutabi’ dan 
syahid atau tidak.231 

Jika disimpulkan, hadis di atas berasal dari sahabat Abu Hurairah, 
Abdullah bin Umar, Jabir bin Abdillah, Umar bin Khattab, Anas bin 
Malik. Hadis tersebut turun ketika terdapat orang yang murtad dari 
Bangsa Arab pasca wafatnya Nabi Saw. Maka sahabat Umar bin Khattab 
bertanya kepada Abu Bakar selaku pengganti Nabi Saw. pada saat itu, 
kemudian Abu Bakar menceritakan bahwa:

ي وهَا عَصَمُوا مِنِّ
ُ
ال

َ
إِذَا ق

َ
ُ ف َّ

ا الل
َّ
هَ إِل

َ
ا إِل

َ
وا ل

ُ
ول

ُ
 النَّاسَ حَتَّى يَق

َ
اتِل

َ
ق
ُ
 أ

ْ
ن

َ
مِرْتُ أ

ُ
 أ

َّ
ِ عَزَّ وَجَل

َّ
ى الل

َ
هَا وَحِسَابُهُمْ عَل ِ

ّ
ق ا بِحَ

َّ
هُمْ إِل

َ
مْوَال

َ
دِمَاءَهُمْ وَأ

Aku (Abu Bakar) diperintahkan untuk membunuh manusia sampai mereka 
mengucapkan: Laa ilaaha Illa Allah, maka barang siapa yang mengucap Laa 
ilaaha Illa Allah, maka sungguh harta dan dirinya akan kujaga.

4. Kritik Sanad

Dalam meriwayatkan sebuah hadis, sanad memiliki kedudukan yang 
sangat penting. Hadis yang dapat dijadikan hujjah hanya hadis yang 

231Suryadi, Muhammad Alfatih Suryadilaga, Metodologi Penelitian Hadis, hlm. 67.
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sanadnya sahih. Dan suatu sanad hadis baru bisa dikatakan sahih jika 
memenuhi syaratnya di antaranya adalah sanad hadis bersambung mulai 
dari awal sampai akhir sanad, periwayat hadis bersifat ‘adil, periwayat 
bersifat dhabit, sanad hadis terhindar dari syadz dan juga terhindar dari 
‘illat. Oleh karena itu, hadis yang diteliti dalam tulisan ini adalah hadis 
riwayat Ibnu Majah dari Abu Hurairah yaitu:

عَنْ غِيَاثٍ  بْنُ  صُ 
ْ
وَحَف مُعَاوِيَةَ  بُو 

َ
أ نَا 

َ
ث حَدَّ شَيْبَةَ  بِي 

َ
أ بْنُ  رِ 

ْ
بَك بُو 

َ
أ نَا 

َ
ث  حَدَّ

يْهِ
َ
ُ عَل َّ

ى الل
َّ
ِ صَل

َّ
 الل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
 ق

َ
ال

َ
بِي هُرَيْرَةَ ق

َ
بِي صَالِحٍ عَنْ أ

َ
عْمَشِ عَنْ أ

َ
أ

ْ
 ال

وهَا عَصَمُوا
ُ
ال

َ
إِذَا ق

َ
ُ ف َّ

ا الل
َّ
هَ إِل

َ
ا إِل

َ
وا ل

ُ
ول

ُ
 النَّاسَ حَتَّى يَق

َ
اتِل

َ
ق
ُ
 أ

ْ
ن

َ
مِرْتُ أ

ُ
مَ أ

َّ
 وَسَل

َّ
ِ عَزَّ وَجَل

َّ
ى الل

َ
هَا وَحِسَابُهُمْ عَل ِ

ّ
ق ا بِحَ

َّ
هُمْ إِل

َ
مْوَال

َ
ي دِمَاءَهُمْ وَأ  مِنِّ

Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah telah menceritakan 
kepada kami Abu Mu’awiyah dan Hafsh bin Ghiyats dari Al A’masy dari 
Abu Shalih dari Abu Hurairah dia berkata, “Rasulullah Saw. bersabda: “Aku 
diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan ‘Laa 
Ilaaha Illallah’. Jika mereka telah mengucapkannya, maka telah terjaga dariku 
darah dan harta mereka, kecuali dengan haknya. Dan hisab mereka hanya 
ditentukan oleh Allah ‘azza wajalla.” (HR. Ibnu Majah).

Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah di atas, terdapat susunan 
periwayatnya yaitu Abu Hurairah, Abu Shalih, Al-A’masy, Hafsh bin 
Ghiyats, dan Abu Mu’awiyah, dan Abu Bakar bin Abi Syaibah. Masing-
masing periwayat akan dijabarkan sebagai berikut:

a. Abu Hurairah

Abu Hurairah merupakan perawi pertama. Lengkapnya Abu Hurairah 
al-Dausi al-Yamani dan beliau merupakan sahabat Rasulullah Saw.232 
Ulama perawi hadis menilai Abu Hurairah adalah sahabat dan termasuk 
perawi yang tsiqah. Itu menunjukkan bahwa tidak ada perawi hadis yang 
mencelanya. Abu Hurairah wafat pada tahun 57H, sedangkan gurunya 

232Lihat Yusuf ibn al-Zaki ‘Abd al-Rahman Abu al-Hajjaj al-Mizzi, Tahzib al-
Kamal, Juz XXXIV, Cet. I (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1400 H/1980 M), hlm. 
366-367. juga: Abdul Majid Khon, Ulumul Hadis, hlm. 280.
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adalah Rasulullah Saw. Itu berarti hadis yang diriwayatkan oleh Abu 
Hurairah sudah pasti dapat dijadikan hujjah.233 Dan lambang periwayatan 
yang digunakan oleh Abu Hurairah adalah ‘An. Terdapat hubungan 
antara guru dan muridnya yang membuat sanad Abu Hurairah dengan 
Rasul Saw. menunjukkan adanya ittisal al-sanad. 

b. Abi Shalih

Abi Shalih adalah perawi yang menempati urutan kedua. Ulama kritikus 
hadis memberikan pujian positif terhadap Abi Shalih dan dinilai 
tsiqah.234Abi Shalih wafat pada tahun 101 H dan gurunya Abu Hurairah 
wafat tahun 57H. Jadi dapat dipastikan bahwa Abi Shalih semasa 
dengan Abu Hurairah selama 44 tahun. Maka sangat dimungkinkan 
mereka semasa dan juga pernah bertemu. Lambang periwayatan yang 
digunakan Abi Shalih adalah ‘An, serta terdapat hubungan antara guru 
dan muridnya yang membuat sanad Abi Shalih dengan Abu Hurairah 
menunjukkan adanya ittisal al-sanad.

c. Al-A’masy

Al-A’masy adalah perawi urutan ketiga. Ulama kritikus hadis 
memberikan pujian yang positif terhadap Al-A’masy dan dinilai tsiqah. 
Hanya sedikit ulama yang pernyataannya berbeda, yaitu Yahya al-Qattan 
menyatakan Al-A’masy orang yang pandai tentang Islam dan Sufyan 
Ibn ‘Uyainah juga menyatakan bahwa Al-A’masy adalah orang yang 
paling pandai membaca Al-Qur’an, paling banyak menghafal hadis dan 
paling mengetahui tentang faraidh.235 Al-A’masy lahir pada tahun 61 
H, sedangkan gurunya Abi Shalih wafat pada tahun 101 H. Jadi ketika 
Abi Shalih wafat, Al-A’mash sudah berumur 40 tahun, maka sangat 
dimungkinkan mereka semasa dan bertemu. Lambang periwayatan 
yang digunakan oleh Al-A’masy adalah ‘An. Serta terdapat hubungan 
antara guru dan muridnya yang membuat sanad Al-A’masy dengan Abi 
Shalih menunjukkan adanya ittisal al-sanad.

233Lihat M. Syuhudi Isma’il, Kaedah Kesahihan Sanad Hadis, (Jakarta: PT Bulan 
Bintang, 1988), hlm. 198.

234Lihat al-Mizzi, Tahzib al-Kamal, hlm. 301.
235Lihat al-Mizzi, Tahzib al-Kamal, hlm. 301.
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d. Hafs Ibn Ghiyath

Hafs Ibn Ghiyath adalah perawi urutan keempat. Menurut Ibn Hajar 
dan Imam al-Nasa’i menilai bahwa Hafs ibn Ghiyath adalah perawi 
yang tsiqah, faqih. Adapula perawi yang mencelanya yaitu al-Dzahabi 
berpendapat bahwa jika Hafs meriwayatkan hadis merujuk pada 
tulisannya maka dapat dijadikan hujjah, tetapi jika Hafs merujuk pada 
hafalannya perlu dipertimbangkan karena hafalannya lemah.236 Hafs Ibn 
Ghiyath wafat pada tahun 194 H, sedangkan gurunya yaitu Al-A’masy 
wafat pada tahun 147H. Jadi ketika Al-A’masy wafat Hafs Ibn Ghiyath 
berumur 47 tahun, maka sangat dimungkinkan mereka semasa dan juga 
bertemu. Lambang periwayatan yang digunakan oleh Hafs Ibn Ghiyath 
adalah haddatsana, yang menunjukkan bahwa ia dapat dipercaya juga 
serta terdapat hubungan antara guru dan muridnya yang membuat sanad 
Hafs Ibn Ghiyath dengan Al-A’masy menunjukkan adanya ittisal al-sanad.

e. Abu Mu’awiyah

Abu Mu’awiyah adalah perawi hadis urutan kelima. Menurut Ibn Hajar 
Abu Mu’awiyah adalah perawi yang tsiqah, dan menurut al-Dzahabi 
Abu Mu’awiyah adalah perawi yang dapat dipercaya. Ini menunjukkan 
bahwasanya tidak ada perawi yang mencelanya. Abu Mu’awiyah wafat 
pada tahun 295 H, sedangkan gurunya Al-A’masy wafat pada tahun 
147 H. Lambang periwayatan yang digunakan oleh Abu Mu’awiyah 
adalah haddatsana.

f. Abu Bakar Ibn Abi Syaibah

Abu Bakar Ibn Abi Syaibah adalah perawi hadis urutan keenam. Ulama 
periwayat hadis tidak ada yang mencela Abu Bakar ibn Abi Syaibah. 
Ulama periwayat hadis menilai Abu Bakar Ibn Abi Syaibah sebagai 
perawi yang tsiqah. Abu Bakar Ibn Abi Syaibah wafat pada tahun 235 H, 
sedangkan gurunya Abu Mu’awiyah wafat pada tahun 295 H. Jadi, sangat 
dimungkinkan mereka semasa dan bertemu. Lambang periwayatan 
yang digunakan oleh Abu Bakar ibn Abi Syaibah adalah haddatsana, 
yang menunjukkan bahwa ia dapat dipercaya serta terdapat hubungan 
antara guru dan muridnya yang membuat sanad Abu Bakar ibn Abi 
Syaibah dengan Abu Mu’awiyah menunjukkan adanya ittisal al-sanad.

236Lihat al-Mizzi, Tahzib al-Kamal, hlm. 65.
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g. Ibnu Majah 

Ibnu Majah sebagai perawi hadis yang terakhir sekaligus menjadi 
mukharrij hadis. Nama beliau Abu ‘Abdullah Muhammad bin Yazid 
bin Majah al-Rabi’i al-Qazwini. Tidak ada ulama periwayat hadis yang 
mencela Ibnu Majah bahkan mereka memberi pujian yang tinggi. Ulama 
periwayat hadis menilai Ibn Majah sebagai seorang pengarang kitab yang 
masyhur. Ibnu Majah lahir pada tahun 209 H dan wafat pada tahun 273 
H, sedangkan gurunya Abu Bakar Ibn Abi Syaibah wafat pada tahun 
235 H. Berarti Ibnu Majah berusia 28 tahun ketika gurunya wafat, 
maka sangat dimungkinkan mereka semasa dan bertemu. Lambang 
periwayatan yang digunakan oleh Ibnu Majah adalah haddatsana, yang 
menunjukkan bahwa ia dapat dipercaya serta terdapat hubungan antara 
guru dan muridnya yang membuat sanad Ibn Majah dengan Abu Bakar 
bin Abi Shaibah menunjukkan adanya ittisal al-sanad.

Jika dilihat dari kemungkinan adanya syadz ataupun ‘illat-nya, 
maka seluruh sanad hadis yang diriwayatkan dari jalur Ibn Majah, Abu 
Bakar ibn Abi Syaibah, Abu Mu’awiyah, Hafs Ibn Ghiyath, Al-A’masy, 
Abi Shalih, dan Abu Hurairah dapat dikatakan tidak mengandung 
syadz dan ‘illat. Karena antara hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Majah 
dengan hadis pendukung lainnya tidak menunjukkan adanya perbedaan 
dalam pemaknaan. Dan seluruh periwayatnya masing-masing bersifat 
tsiqah. Jika dilihat dari maqbul dan mardud-nya, maka hasil penelitian 
menunjukkan bahwa hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah seluruh 
periwayatnya tsiqah, terhindar dari syadz dan ‘illat. Maka status sanad 
hadis Ibn Majah menjadi sahih lizatihi.

5. Kritik Matan

Setelah melakukan penelitian terhadap kualitas sanad hadis, maka perlu 
juga melakukan penelitian terhadap matan dengan menguji kesahihan 
matan adalah untuk memastikan keterbebasan matan tersebut dari syaz 
dan ‘illah. Indikator umum terbebasnya matan dari syaz adalah tidak 
adanya pertentangan makna hadis dengan ayat atau hadis lain yang 
kualitas periwayatannya lebih terpercaya, juga pertentangan dengan 
akal sehat. Sedangkan indikator umum terbebasnya hadis dari ‘illah 
adalah tidak ada wahm, inqilab, dan idraj.
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Namun, sebelum penelitian terhadap matan dilakukan, di bawah 
ini akan dipaparkan redaksi matan hadis pada Sunan Ibn Majah beserta 
redaksi matan hadis pendukungnya. Guna untuk mempermudah di 
dalam mengetahui perbedaan lafaz antara hadis satu dengan hadis 
lainnya, maka dapat dilihat dari susunan redaksi hadis yang terdapat 
dalam tabel berikut:

No. Mukharrij Teks Hadis

1. Al-Bukhari dari 
Ibnu Umar ُمِرْت

ُ
 أ

َ
ال

َ
مَ ق

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل َّ

ى الل
َّ
ِ صَل

َّ
 الل

َ
 رَسُول

َّ
ن

َ
 عَنْ ابْنِ عُمَرَ أ

دًا حَمَّ
ُ

 م
َّ

ن
َ
ُ وَأ َّ

ا الل
َّ
هَ إِل

َ
ا إِل

َ
 ل

ْ
ن

َ
 النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أ

َ
اتِل

َ
ق
ُ
 أ

ْ
ن

َ
 أ

ذَلِكَ وا 
ُ
عَل

َ
ف إِذَا 

َ
ف اةَ 

َ
الزَّك وَيُؤْتُوا  اةَ 

َ
ل الصَّ وَيُقِيمُوا   ِ

َّ
الل  

ُ
 رَسُول

امِ وَحِسَابُهُمْ
َ

إِسْل
ْ
قِّ ال ا بِحَ

َّ
هُمْ إِل

َ
مْوَال

َ
ي دِمَاءَهُمْ وَأ  عَصَمُوا مِنِّ

ِ
َّ

ى الل
َ
عَل

2. Al-Bukhari dari 
Anas bin Malik مَ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل َّ

ى الل
َّ
ِ صَل

َّ
 الل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
 ق

َ
ال

َ
سِ بْنِ مَالِكٍ ق

َ
ن
َ
 عَنْ أ

وهَا
ُ
ال

َ
إِذَا ق

َ
ُ ف َّ

ا الل
َّ
هَ إِل

َ
ا إِل

َ
وا ل

ُ
ول

ُ
 النَّاسَ حَتَّى يَق

َ
اتِل

َ
ق
ُ
 أ

ْ
ن

َ
مِرْتُ أ

ُ
 أ

دْ
َ
ق

َ
ف نَا 

َ
ذَبِيحَت حوُا 

َ
وَذَب نَا 

َ
ت
َ
قِبْل وا 

ُ
بَل

ْ
ق

َ
وَاسْت نَا 

َ
ت ا

َ
صَل وْا 

َّ
 وَصَل

ِ
َّ

ى الل
َ
هَا وَحِسَابُهُمْ عَل ِ

ّ
ق ا بِحَ

َّ
هُمْ إِل

ُ
مْوَال

َ
يْنَا دِمَاؤُهُمْ وَأ

َ
حَرُمَتْ عَل

3. Al-Bukhari dari 
Umar 

َ
ال

َ
ق دْ 

َ
وَق النَّاسَ   

ُ
اتِل

َ
تُق  

َ
يْف

َ
ك عَنْهُ   ُ َّ

الل رَضِيَ  عُمَرُ   
َ

ال
َ
ق

َ
 ف

 النَّاسَ حَتَّى
َ

اتِل
َ
ق
ُ
 أ

ْ
ن

َ
مِرْتُ أ

ُ
مَ أ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل َّ

ى الل
َّ
ِ صَل

َّ
 الل

ُ
 رَسُول

سَهُ
ْ
وَنَف هُ 

َ
مَال ي  مِنِّ دْ عَصَمَ 

َ
ق

َ
ف هَا 

َ
ال

َ
ق مَنْ 

َ
ف  ُ َّ

ا الل
َّ
إِل هَ 

َ
إِل ا 

َ
ل وا 

ُ
ول

ُ
 يَق

بَيْنَ قَ  رَّ
َ
نَّ مَنْ ف

َ
اتِل

َ
ق
ُ
أ

َ
ِ ل

َّ
 وَالل

َ
ال

َ
ق

َ
ِ ف

َّ
ى الل

َ
هِ وَحِسَابُهُ عَل ِ

ّ
ق ا بِحَ

َّ
 إِل

ا
ً
ي عَنَاق وْ مَنَعُونِ

َ
ِ ل

َّ
مَالِ وَالل

ْ
اةَ حَقُّ ال

َ
 الزَّك

َّ
إِن

َ
اةِ ف

َ
اةِ وَالزَّك

َ
ل  الصَّ

تُهُمْ
ْ
اتَل

َ
ق

َ
مَ ل

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل َّ

ى الل
َّ
ِ صَل

َّ
ى رَسُولِ الل

َ
ونَهَا إِل انُوا يُؤَدُّ

َ
 ك

ى مَنْعِهَا
َ
عَل



239Bab 10 | Ilmu Ma’ani Al-Hadis

No. Mukharrij Teks Hadis

4. Al-Bukhari dari 
Umar ِ

َّ
 الل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
دْ ق

َ
 النَّاسَ وَق

ُ
اتِل

َ
 تُق

َ
يْف

َ
رٍ ك

ْ
بَا بَك

َ
 عُمَرُ يَا أ

َ
ال

َ
 ق

ا
َ
وا ل

ُ
ول

ُ
 النَّاسَ حَتَّى يَق

َ
اتِل

َ
ق
ُ
 أ

ْ
ن

َ
مِرْتُ أ

ُ
مَ أ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل َّ

ى الل
َّ
 صَل

سَهُ
ْ
هُ وَنَف

َ
ي مَال دْ عَصَمَ مِنِّ

َ
ق

َ
ُ ف َّ

ا الل
َّ
هَ إِل

َ
ا إِل

َ
 ل

َ
ال

َ
مَنْ ق

َ
ُ ف َّ

ا الل
َّ
هَ إِل

َ
 إِل

قَ رَّ
َ
نَّ مَنْ ف

َ
اتِل

َ
ق
ُ
أ

َ
ِ ل

َّ
رٍ وَالل

ْ
بُو بَك

َ
 أ

َ
ال

َ
ِ ق

َّ
ى الل

َ
هِ وَحِسَابُهُ عَل ِ

ّ
ق ا بِحَ

َّ
 إِل

ي مَنَعُونِ وْ 
َ
ل  ِ

َّ
وَالل مَالِ 

ْ
ال اةَ حَقُّ 

َ
الزَّك  

َّ
إِن

َ
ف اةِ 

َ
وَالزَّك اةِ 

َ
ل الصَّ  بَيْنَ 

مَ
َّ
وَسَل يْهِ 

َ
عَل  ُ َّ

الل ى 
َّ
صَل  ِ

َّ
الل رَسُولِ  ى 

َ
إِل ونَهَا  يُؤَدُّ انُوا 

َ
ا ك

ً
 عَنَاق

ى مَنْعِهَا
َ
تُهُمْ عَل

ْ
اتَل

َ
ق

َ
ل

5. Al-Bukhari dari 
Umar ِ

َّ
 الل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
دْ ق

َ
 النَّاسَ وَق

ُ
اتِل

َ
 تُق

َ
يْف

َ
رٍ ك

ْ
بِي بَك

َ
 عُمَرُ لِأ

َ
ال

َ
 ق

ا
َ
وا ل

ُ
ول

ُ
 النَّاسَ حَتَّى يَق

َ
اتِل

َ
ق
ُ
 أ

ْ
ن

َ
مِرْتُ أ

ُ
مَ أ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل َّ

ى الل
َّ
 صَل

ا
َّ
سَهُ إِل

ْ
هُ وَنَف

َ
ي مَال ُ عَصَمَ مِنِّ َّ

ا الل
َّ
هَ إِل

َ
ا إِل

َ
 ل

َ
ال

َ
مَنْ ق

َ
ُ ف َّ

ا الل
َّ
هَ إِل

َ
 إِل

اةِ
َ

ل قَ بَيْنَ الصَّ رَّ
َ
نَّ مَنْ ف

َ
اتِل

َ
ق
ُ
أ

َ
ِ ل

َّ
 وَالل

َ
ال

َ
ق

َ
ِ ف

َّ
ى الل

َ
هِ وَحِسَابُهُ عَل ِ

ّ
ق  بِحَ

انُوا
َ
ا ك

ً
ال

َ
عِق ي  مَنَعُونِ وْ 

َ
ل  ِ

َّ
وَالل مَالِ 

ْ
ال اةَ حَقُّ 

َ
الزَّك  

َّ
إِن

َ
ف اةِ 

َ
 وَالزَّك

ى مَنْعِهِ
َ
تُهُمْ عَل

ْ
اتَل

َ
ق

َ
مَ ل

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل َّ

ى الل
َّ
ِ صَل

َّ
ى رَسُولِ الل

َ
ونَهُ إِل يُؤَدُّ

6. Al-Bukhari dari 
Abu Hurairah

ُ َّ
ى الل

َّ
ِ صَل

َّ
 الل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
 ق

َ
ال

َ
ُ عَنْهُ ق َّ

بَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ الل
َ
 أ

َّ
ن

َ
 أ

ُ َّ
ا الل

َّ
هَ إِل

َ
ا إِل

َ
وا ل

ُ
ول

ُ
 النَّاسَ حَتَّى يَق

َ
اتِل

َ
ق
ُ
 أ

ْ
ن

َ
مِرْتُ أ

ُ
مَ أ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
 عَل

هِ ِ
ّ
ق ا بِحَ

َّ
هُ إِل

َ
سَهُ وَمَال

ْ
ي نَف دْ عَصَمَ مِنِّ

َ
ق

َ
ُ ف َّ

ا الل
َّ
هَ إِل

َ
ا إِل

َ
 ل

َ
ال

َ
مَنْ ق

َ
 ف

ِ
َّ

ى الل
َ
وَحِسَابُهُ عَل
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No. Mukharrij Teks Hadis

7. Muslim dari Umar 
Ibn al-Khattab

َ
ال

َ
دْ ق

َ
 النَّاسَ وَق

ُ
اتِل

َ
 تُق

َ
يْف

َ
رٍ ك

ْ
بِي بَك

َ
ابِ لِأ طَّ خَ

ْ
 عُمَرُ بْنُ ال

َ
ال

َ
 ق

 النَّاسَ حَتَّى
َ

اتِل
َ
ق
ُ
 أ

ْ
ن

َ
مِرْتُ أ

ُ
مَ أ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل َّ

ى الل
َّ
ِ صَل

َّ
 الل

ُ
 رَسُول

ي دْ عَصَمَ مِنِّ
َ
ق

َ
ُ ف َّ

ا الل
َّ
هَ إِل

َ
ا إِل

َ
 ل

َ
ال

َ
مَنْ ق

َ
ُ ف َّ

ا الل
َّ
هَ إِل

َ
ا إِل

َ
وا ل

ُ
ول

ُ
 يَق

ِ
َّ

وَالل رٍ 
ْ
بَك بُو 

َ
أ  

َ
ال

َ
ق

َ
ف  ِ

َّ
ى الل

َ
عَل وَحِسَابُهُ  هِ  ِ

ّ
ق بِحَ ا 

َّ
إِل سَهُ 

ْ
وَنَف هُ 

َ
 مَال

مَالِ
ْ
اةَ حَقُّ ال

َ
 الزَّك

َّ
إِن

َ
اةِ ف

َ
اةِ وَالزَّك

َ
ل بَيْنَ الصَّ قَ  رَّ

َ
نَّ مَنْ ف

َ
اتِل

َ
ق
ُ
أ

َ
 ل

ُ َّ
ى الل

َّ
ِ صَل

َّ
ى رَسُولِ الل

َ
ونَهُ إِل انُوا يُؤَدُّ

َ
ا ك

ً
ال

َ
ي عِق وْ مَنَعُونِ

َ
ِ ل

َّ
 وَالل

ى مَنْعِهِ
َ
تُهُمْ عَل

ْ
اتَل

َ
ق

َ
مَ ل

َّ
يْهِ وَسَل

َ
عَل

8. Muslim dari Abu 
Hurairah مِرْتُ

ُ
 أ

َ
ال

َ
مَ ق

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل َّ

ى الل
َّ
ِ صَل

َّ
بِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ الل

َ
 عَنْ أ

ُ وَيُؤْمِنُوا بِي َّ
ا الل

َّ
هَ إِل

َ
ا إِل

َ
 ل

ْ
ن

َ
 النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أ

َ
اتِل

َ
ق
ُ
 أ

ْ
ن

َ
 أ

هُمْ
َ
مْوَال

َ
ي دِمَاءَهُمْ وَأ وا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّ

ُ
عَل

َ
إِذَا ف

َ
تُ بِهِ ف

ْ
 وَبِمَا جِئ

ِ
َّ

ى الل
َ
هَا وَحِسَابُهُمْ عَل ِ

ّ
ق ا بِحَ

َّ
إِل

9. Muslim dari Jabir ْ
ن

َ
مِرْتُ أ

ُ
مَ أ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل َّ

ى الل
َّ
ِ صَل

َّ
 الل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
 ق

َ
ال

َ
 عَنْ جَابِرٍ ق

ُ َّ
ا الل

َّ
هَ إِل

َ
ا إِل

َ
وا ل

ُ
ال

َ
إِذَا ق

َ
ُ ف َّ

ا الل
َّ
هَ إِل

َ
ا إِل

َ
وا ل

ُ
ول

ُ
 النَّاسَ حَتَّى يَق

َ
اتِل

َ
ق
ُ
 أ

ِ
َّ

ى الل
َ
هَا وَحِسَابُهُمْ عَل ِ

ّ
ق ا بِحَ

َّ
هُمْ إِل

َ
مْوَال

َ
ي دِمَاءَهُمْ وَأ  عَصَمُوا مِنِّ

يْهِمْ بِمُسَيْطِر
َ
سْتَ عَل

َ
رٌ ل ِ

ّ
ك

َ
نْتَ مُذ

َ
 ( إِنَّمَا أ

َ
رَأ

َ
مَّ ق

ُ
( ث

10. Muslim dari 
Abdullah bin Umar مَ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل َّ

ى الل
َّ
ِ صَل

َّ
 الل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
 ق

َ
ال

َ
ِ بْنِ عُمَرَ ق

َّ
 عَنْ عَبْدِ الل

َّ
ن

َ
ُ وَأ َّ

ا الل
َّ
هَ إِل

َ
ا إِل

َ
 ل

ْ
ن

َ
 النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أ

َ
اتِل

َ
ق
ُ
 أ

ْ
ن

َ
مِرْتُ أ

ُ
 أ

وا
ُ
عَل

َ
إِذَا ف

َ
اةَ ف

َ
اةَ وَيُؤْتُوا الزَّك

َ
ل ِ وَيُقِيمُوا الصَّ

َّ
 الل

ُ
دًا رَسُول حَمَّ

ُ
 م

ِ
َّ

ى الل
َ
هَا وَحِسَابُهُمْ عَل ِ

ّ
ق ا بِحَ

َّ
هُمْ إِل

َ
مْوَال

َ
ي دِمَاءَهُمْ وَأ عَصَمُوا مِنِّ
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11. Muslim dari Umar 
Ibn al-Khattab

َ
ال

َ
ق يَوْمَئِذٍ  ا 

َّ
إِل إِمَارَةَ 

ْ
ال حْبَبْتُ 

َ
أ مَا  ابِ  طَّ خَ

ْ
ال بْنُ  عُمَرُ   

َ
ال

َ
 ق

ى
َّ
ِ صَل

َّ
 الل

ُ
دَعَا رَسُول

َ
 ف

َ
ال

َ
هَا ق

َ
ى ل

َ
دْع

ُ
 أ

ْ
ن

َ
هَا رَجَاءَ أ

َ
سَاوَرْتُ ل

َ
ت
َ
 ف

 امْشِ
َ

ال
َ
عْطَاهُ إِيَّاهَا وَق

َ
أ
َ
بِي طَالِبٍ ف

َ
مَ عَلِيَّ بْنَ أ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل َّ

 الل
َ

ف
َ
مَّ وَق

ُ
سَارَ عَلِيٌّ شَيْئًا ث

َ
 ف

َ
ال

َ
يْكَ ق

َ
ُ عَل َّ

تَحَ الل
ْ
تَفِتْ حَتَّى يَف

ْ
ا تَل

َ
 وَل

َ
ال

َ
 النَّاسَ ق

ُ
اتِل

َ
ق
ُ
ى مَاذَا أ

َ
ِ عَل

َّ
 الل

َ
 يَا رَسُول

َ
صَرخَ

َ
تَفِتْ ف

ْ
مْ يَل

َ
 وَل

ِ
َّ

 الل
ُ

دًا رَسُول حَمَّ
ُ

 م
َّ

ن
َ
ُ وَأ َّ

ا الل
َّ
هَ إِل

َ
ا إِل

َ
 ل

ْ
ن

َ
هُمْ حَتَّى يَشْهَدُوا أ

ْ
اتِل

َ
 ق

هَا ِ
ّ
ق ا بِحَ

َّ
هُمْ إِل

َ
مْوَال

َ
دْ مَنَعُوا مِنْكَ دِمَاءَهُمْ وَأ

َ
ق

َ
وا ذَلِكَ ف

ُ
عَل

َ
إِذَا ف

َ
 ف

ِ
َّ

ى الل
َ
وَحِسَابُهُمْ عَل

12. Muslim dari Abu 
Hurairah
 

َ
ال

َ
مَ ق

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل َّ

ى الل
َّ
ِ صَل

َّ
 الل

َ
 رَسُول

َّ
ن

َ
خْبَرَهُ أ

َ
بَا هُرَيْرَةَ أ

َ
 أ

َّ
ن

َ
 أ

ا
َ
 ل

َ
ال

َ
مَنْ ق

َ
ُ ف َّ

ا الل
َّ
هَ إِل

َ
ا إِل

َ
وا ل

ُ
ول

ُ
 النَّاسَ حَتَّى يَق

َ
اتِل

َ
ق
ُ
 أ

ْ
ن

َ
مِرْتُ أ

ُ
 أ

ِ
َّ

ى الل
َ
هِ وَحِسَابُهُ عَل ِ

ّ
ق ا بِحَ

َّ
سَهُ إِل

ْ
هُ وَنَف

َ
ي مَال ُ عَصَمَ مِنِّ َّ

ا الل
َّ
هَ إِل

َ
إِل

13. At-Tirmidzi dari 
Abu Hurairah مِرْتُ

ُ
مَ أ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل َّ

ى الل
َّ
ِ صَل

َّ
 الل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
 ق

َ
ال

َ
بِي هُرَيْرَةَ ق

َ
 عَنْ أ

وهَا مَنَعُوا
ُ
ال

َ
إِذَا ق

َ
ُ ف َّ

ا الل
َّ
هَ إِل

َ
ا إِل

َ
وا ل

ُ
ول

ُ
 النَّاسَ حَتَّى يَق

َ
اتِل

َ
ق
ُ
 أ

ْ
ن

َ
 أ

ِ
َّ

ى الل
َ
هَا وَحِسَابُهُمْ عَل ِ

ّ
ق ا بِحَ

َّ
هُمْ إِل

َ
مْوَال

َ
ي دِمَاءَهُمْ وَأ مِنِّ

14. At-Tirmidzi dari 
Umar Ibn al-
Khattab

َ
ال

َ
دْ ق

َ
 النَّاسَ وَق

ُ
اتِل

َ
 تُق

َ
يْف

َ
رٍ ك

ْ
بِي بَك

َ
ابِ لِأ طَّ خَ

ْ
 عُمَرُ بْنُ ال

َ
ال

َ
ق

َ
 ف

 النَّاسَ حَتَّى
َ

اتِل
َ
ق
ُ
 أ

ْ
ن

َ
مِرْتُ أ

ُ
مَ أ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل َّ

ى الل
َّ
ِ صَل

َّ
 الل

ُ
 رَسُول

هُ
َ
ي مَال ُ عَصَمَ مِنِّ َّ

ا الل
َّ
هَ إِل

َ
ا إِل

َ
 ل

َ
ال

َ
ُ وَمَنْ ق َّ

ا الل
َّ
هَ إِل

َ
ا إِل

َ
وا ل

ُ
ول

ُ
 يَق

نَّ
َ
اتِل

َ
ق
ُ
أ

َ
ِ ل

َّ
رٍ وَالل

ْ
بُو بَك

َ
 أ

َ
ال

َ
ِ ق

َّ
ى الل

َ
هِ وَحِسَابُهُ عَل ِ

ّ
ق ا بِحَ

َّ
سَهُ إِل

ْ
 وَنَف

وْ
َ
ِ ل

َّ
مَالِ وَالل

ْ
اةَ حَقُّ ال

َ
 الزَّك

َّ
اةِ وَإِن

َ
ل اةِ وَالصَّ

َ
قَ بَيْنَ الزَّك رَّ

َ
 مَنْ ف

يْهِ
َ
عَل  ُ َّ

الل ى 
َّ
صَل  ِ

َّ
الل رَسُولِ  ى 

َ
إِل ونَهُ  يُؤَدُّ انُوا 

َ
ا ك

ً
ال

َ
عِق ي   مَنَعُونِ

ى مَنْعِهِ
َ
تُهُمْ عَل

ْ
اتَل

َ
ق

َ
مَ ل

َّ
وَسَل
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15. At-Tirmidzi dari 
Jabir

ْ
ن

َ
مِرْتُ أ

ُ
مَ أ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل َّ

ى الل
َّ
ِ صَل

َّ
 الل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
 ق

َ
ال

َ
 عَنْ جَابِرٍ ق

وهَا عَصَمُوا
ُ
ال

َ
إِذَا ق

َ
ُ ف َّ

ا الل
َّ
هَ إِل

َ
ا إِل

َ
وا ل

ُ
ول

ُ
 النَّاسَ حَتَّى يَق

َ
اتِل

َ
ق
ُ
 أ

( 
َ
رَأ

َ
مَّ ق

ُ
ِ ث

َّ
ى الل

َ
هَا وَحِسَابُهُمْ عَل ِ

ّ
ق ا بِحَ

َّ
هُمْ إِل

َ
مْوَال

َ
ي دِمَاءَهُمْ وَأ  مِنِّ

يْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ
َ
سْتَ عَل

َ
رٌ ل ِ

ّ
ك

َ
نْتَ مُذ

َ
إِنَّمَا أ

16. At-Tirmidzi dari 
Anas bin Malik مِرْتُ

ُ
مَ أ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل َّ

ى الل
َّ
ِ صَل

َّ
 الل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
 ق

َ
ال

َ
سِ بْنِ مَالِكٍ ق

َ
ن
َ
 أ

دًا حَمَّ
ُ

 م
َّ

ن
َ
ُ وَأ َّ

ا الل
َّ
هَ إِل

َ
ا إِل

َ
 ل

ْ
ن

َ
 النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أ

َ
اتِل

َ
ق
ُ
 أ

ْ
ن

َ
 أ

ْ
ن

َ
وَأ نَا 

َ
ذَبِيحَت وا 

ُ
ل
ُ
ك

ْ
وَيَأ نَا 

َ
ت
َ
قِبْل وا 

ُ
بِل

ْ
ق

َ
يَسْت  

ْ
ن

َ
وَأ هُ 

ُ
وَرَسُول  عَبْدُهُ 

هُمْ
ُ
مْوَال

َ
يْنَا دِمَاؤُهُمْ وَأ

َ
مَتْ عَل وا ذَلِكَ حُرِّ

ُ
عَل

َ
إِذَا ف

َ
نَا ف

َ
ات

َ
وا صَل

ُّ
 يُصَل

مُسْلِمِينَ
ْ
ى ال

َ
يْهِمْ مَا عَل

َ
مُسْلِمِينَ وَعَل

ْ
هُمْ مَا لِل

َ
هَا ل ِ

ّ
ق ا بِحَ

َّ
إِل

17. An-Nasai dari 
Umar ِ

َّ
 الل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
دْ ق

َ
 النَّاسَ وَق

ُ
اتِل

َ
 تُق

َ
يْف

َ
رٍ ك

ْ
بِي بَك

َ
 عُمَرُ لِأ

َ
ال

َ
 ق

ا
َ
وا ل

ُ
ول

ُ
 النَّاسَ حَتَّى يَق

َ
اتِل

َ
ق
ُ
 أ

ْ
ن

َ
مِرْتُ أ

ُ
مَ أ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل َّ

ى الل
َّ
 صَل

ا
َّ
سَهُ إِل

ْ
هُ وَنَف

َ
ي مَال ُ عَصَمَ مِنِّ َّ

ا الل
َّ
هَ إِل

َ
ا إِل

َ
 ل

َ
ال

َ
مَنْ ق

َ
ُ ف َّ

ا الل
َّ
هَ إِل

َ
 إِل

نَّ
َ
اتِل

َ
ق
ُ
أ

َ
ُ عَنْهُ ل َّ

رٍ رَضِيَ الل
ْ
بُو بَك

َ
 أ

َ
ال

َ
ق

َ
ِ ف

َّ
ى الل

َ
هِ وَحِسَابُهُ عَل ِ

ّ
ق  بِحَ

وْ
َ
ِ ل

َّ
مَالِ وَالل

ْ
اةَ حَقُّ ال

َ
 الزَّك

َّ
إِن

َ
اةِ ف

َ
اةِ وَالزَّك

َ
ل قَ بَيْنَ الصَّ رَّ

َ
 مَنْ ف

يْهِ
َ
عَل  ُ َّ

الل ى 
َّ
صَل  ِ

َّ
الل رَسُولِ  ى 

َ
إِل ونَهُ  يُؤَدُّ انُوا 

َ
ا ك

ً
ال

َ
عِق ي   مَنَعُونِ

ى مَنْعِهِ
َ
تُهُمْ عَل

ْ
اتَل

َ
ق

َ
مَ ل

َّ
وَسَل
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18. An-Nasai dari 
Umar ِ

َّ
 الل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
دْ ق

َ
 النَّاسَ وَق

ُ
اتِل

َ
 تُق

َ
يْف

َ
رٍ ك

ْ
بَا بَك

َ
 عُمَرُ يَا أ

َ
ال

َ
 ق

وا
ُ
ول

ُ
يَق حَتَّى  النَّاسَ   

َ
اتِل

َ
ق
ُ
أ  

ْ
ن

َ
أ مِرْتُ 

ُ
أ مَ 

َّ
وَسَل يْهِ 

َ
عَل  ُ َّ

الل ى 
َّ
 صَل

هُ
َ
سَهُ وَمَال

ْ
ي نَف ُ عَصَمَ مِنِّ َّ

ا الل
َّ
هَ إِل

َ
ا إِل

َ
 ل

َ
ال

َ
مَنْ ق

َ
ُ ف َّ

ا الل
َّ
هَ إِل

َ
ا إِل

َ
 ل

ِ
َّ

ُ عَنْهُ وَالل َّ
رٍ رَضِيَ الل

ْ
بُو بَك

َ
 أ

َ
ال

َ
ِ ق

َّ
ى الل

َ
هِ وَحِسَابُهُ عَل ِ

ّ
ق ا بِحَ

َّ
 إِل

مَالِ
ْ
اةَ حَقُّ ال

َ
 الزَّك

َّ
إِن

َ
اةِ ف

َ
اةِ وَالزَّك

َ
ل بَيْنَ الصَّ قَ  رَّ

َ
نَّ مَنْ ف

َ
اتِل

َ
ق
ُ
أ

َ
 ل

ُ َّ
ى الل

َّ
ِ صَل

َّ
ى رَسُولِ الل

َ
ونَهَا إِل انُوا يُؤَدُّ

َ
ا ك

ً
ي عَنَاق وْ مَنَعُونِ

َ
ِ ل

َّ
 وَالل

ى مَنْعِهَا
َ
تُهُمْ عَل

ْ
اتَل

َ
ق

َ
مَ ل

َّ
يْهِ وَسَل

َ
عَل

19. An-Nasai dari 
Umar دْ

َ
 النَّاسَ وَق

ُ
اتِل

َ
 تُق

َ
يْف

َ
رٍ ك

ْ
بَا بَك

َ
ُ عَنْهُ يَا أ َّ

 عُمَرُ رَضِيَ الل
َ

ال
َ
 ق

 النَّاسَ
َ

اتِل
َ
ق
ُ
 أ

ْ
ن

َ
مِرْتُ أ

ُ
مَ أ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل َّ

ى الل
َّ
ِ صَل

َّ
 الل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
 ق

دْ عَصَمَ
َ
ق

َ
ُ ف َّ

ا الل
َّ
هَ إِل

َ
ا إِل

َ
 ل

َ
ال

َ
مَنْ ق

َ
ُ ف َّ

ا الل
َّ
هَ إِل

َ
ا إِل

َ
وا ل

ُ
ول

ُ
 حَتَّى يَق

رٍ رَضِيَ
ْ
بُو بَك

َ
 أ

َ
ال

َ
ِ ق

َّ
ى الل

َ
هِ وَحِسَابُهُ عَل ِ

ّ
ق ا بِحَ

َّ
سَهُ إِل

ْ
هُ وَنَف

َ
ي مَال  مِنِّ

اةَ حَقُّ
َ
 الزَّك

َّ
إِن

َ
اةِ ف

َ
اةِ وَالزَّك

َ
ل قَ بَيْنَ الصَّ رَّ

َ
نَّ مَنْ ف

َ
اتِل

َ
ق
ُ
أ

َ
ُ عَنْهُ ل َّ

 الل

ى
َّ
ِ صَل

َّ
ى رَسُولِ الل

َ
ونَهَا إِل انُوا يُؤَدُّ

َ
ا ك

ً
ي عَنَاق وْ مَنَعُونِ

َ
ِ ل

َّ
مَالِ وَالل

ْ
 ال

ى مَنْعِهَا
َ
تُهُمْ عَل

ْ
اتَل

َ
ق

َ
مَ ل

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل َّ

الل

20. An-Nasai dari 
Umar رٍ رَضِيَ

ْ
بُو بَك

َ
 أ

َ
ال

َ
ق

َ
عَرَبَ ف

ْ
 ال

ُ
اتِل

َ
 تُق

َ
يْف

َ
رٍ ك

ْ
بَا بَك

َ
 عُمَرُ يَا أ

َ
ال

َ
 ق

مِرْتُ
ُ
أ مَ 

َّ
وَسَل يْهِ 

َ
عَل  ُ َّ

ى الل
َّ
صَل  ِ

َّ
 الل

ُ
رَسُول  

َ
ال

َ
ق إِنَّمَا  عَنْهُ   ُ َّ

 الل
ُ

ي رَسُول ِ
نّ
َ
ُ وَأ َّ

ا الل
َّ
هَ إِل

َ
ا إِل

َ
 ل

ْ
ن

َ
 النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أ

َ
اتِل

َ
ق
ُ
 أ

ْ
ن

َ
 أ

ا ا مَِّ
ً
ي عَنَاق وْ مَنَعُونِ

َ
ِ ل

َّ
اةَ وَالل

َ
اةَ وَيُؤْتُوا الزَّك

َ
ل ِ وَيُقِيمُوا الصَّ

َّ
 الل

يْهِ
َ
تُهُمْ عَل

ْ
اتَل

َ
ق

َ
مَ ل

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل َّ

ى الل
َّ
ِ صَل

َّ
 الل

َ
 رَسُول

َ
انُوا يُعْطُون

َ
ك
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21. An-Nasai dari Abu 
Hurairah

َ
ال

َ
مَ ق

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل َّ

ى الل
َّ
ِ صَل

َّ
 الل

َ
 رَسُول

َّ
ن

َ
خْبَرَهُ أ

َ
بَا هُرَيْرَةَ أ

َ
 أ

َّ
ن

َ
 أ

هَا
َ
ال

َ
مَنْ ق

َ
ُ ف َّ

ا الل
َّ
هَ إِل

َ
ا إِل

َ
وا ل

ُ
ول

ُ
 النَّاسَ حَتَّى يَق

َ
اتِل

َ
ق
ُ
 أ

ْ
ن

َ
مِرْتُ أ

ُ
 أ

ِ
َّ

ى الل
َ
هِ وَحِسَابُهُ عَل ِ

ّ
ق ا بِحَ

َّ
هُ إِل

َ
سَهُ وَمَال

ْ
ي نَف دْ عَصَمَ مِنِّ

َ
ق

َ
ف

22. An-Nasai dari Anas 
bin Malik

َ
ال

َ
مَ ق

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل َّ

ى الل
َّ
ِ صَل

َّ
 الل

َ
 رَسُول

َّ
ن

َ
سِ بْنِ مَالِكٍ أ

َ
ن
َ
 عَنْ أ

ُ َّ
الل ا 

َّ
إِل هَ 

َ
إِل ا 

َ
ل  

ْ
ن

َ
أ يَشْهَدُوا  حَتَّى  النَّاسَ   

َ
اتِل

َ
ق

ُ
أ  

ْ
ن

َ
أ مِرْتُ 

ُ
 أ

َّ
ن

َ
وَأ  ُ َّ

ا الل
َّ
إِل هَ 

َ
إِل ا 

َ
ل  

ْ
ن

َ
أ إِذَا شَهِدُوا 

َ
ف  ِ

َّ
 الل

ُ
دًا رَسُول حَمَّ

ُ
 م

َّ
ن

َ
 وَأ

وْا
َّ
نَا وَصَل

َ
وا ذَبِيحَت

ُ
ل
َ
ك

َ
نَا وَأ

َ
ت
َ
وا قِبْل

ُ
بَل

ْ
ق

َ
ِ وَاسْت

َّ
 الل

ُ
دًا رَسُول حَمَّ

ُ
 م

هُمْ
َ
هَا ل ِ

ّ
ق ا بِحَ

َّ
هُمْ إِل

ُ
مْوَال

َ
يْنَا دِمَاؤُهُمْ وَأ

َ
دْ حَرُمَتْ عَل

َ
ق

َ
نَا ف

َ
ات

َ
 صَل

يْهِمْ
َ
يْهِمْ مَا عَل

َ
مُسْلِمِينَ وَعَل

ْ
مَا لِل

23. An-Nasai dari 
Umar رٍ إِنَّمَا

ْ
بُو بَك

َ
 أ

َ
ال

َ
ق

َ
عَرَبَ ف

ْ
 ال

ُ
اتِل

َ
 تُق

َ
يْف

َ
رٍ ك

ْ
بَا بَك

َ
 عُمَرُ يَا أ

َ
ال

َ
ق

َ
 ف

 النَّاسَ
َ

اتِل
َ
ق
ُ
 أ

ْ
ن

َ
مِرْتُ أ

ُ
مَ أ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل َّ

ى الل
َّ
ِ صَل

َّ
 الل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
 ق

وَيُقِيمُوا  ِ
َّ

الل  
ُ

رَسُول ي  ِ
نّ
َ
وَأ  ُ َّ

الل ا 
َّ
إِل هَ 

َ
إِل ا 

َ
ل  

ْ
ن

َ
أ يَشْهَدُوا   حَتَّى 

َ
انُوا يُعْطُون

َ
ا ك ا مَِّ

ً
ي عَنَاق وْ مَنَعُونِ

َ
ِ ل

َّ
اةَ وَالل

َ
اةَ وَيُؤْتُوا الزَّك

َ
ل  الصَّ

يْهِ
َ
تُهُمْ عَل

ْ
اتَل

َ
ق

َ
مَ ل

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل َّ

ى الل
َّ
ِ صَل

َّ
 الل

َ
رَسُول

24. Ibnu Majah dari 
Abu Hurairah مِرْتُ

ُ
مَ أ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل َّ

ى الل
َّ
ِ صَل

َّ
 الل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
 ق

َ
ال

َ
بِي هُرَيْرَةَ ق

َ
 عَنْ أ

ُ
ي رَسُول ِ

نّ
َ
ُ وَأ َّ

ا الل
َّ
هَ إِل

َ
ا إِل

َ
 ل

ْ
ن

َ
 النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أ

َ
اتِل

َ
ق
ُ
 أ

ْ
ن

َ
 أ

اةَ
َ
اةَ وَيُؤْتُوا الزَّك

َ
ل ِ وَيُقِيمُوا الصَّ

َّ
الل

25. Ibnu Majah dari 
Muadz bin Jabal مَ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل َّ

ى الل
َّ
ِ صَل

َّ
 الل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
 ق

َ
ال

َ
 عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ق

ي ِ
نّ
َ
ُ وَأ َّ

ا الل
َّ
هَ إِل

َ
ا إِل

َ
 ل

ْ
ن

َ
 النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أ

َ
اتِل

َ
ق
ُ
 أ

ْ
ن

َ
مِرْتُ أ

ُ
 أ

اةَ
َ
اةَ وَيُؤْتُوا الزَّك

َ
ل ِ وَيُقِيمُوا الصَّ

َّ
 الل

ُ
رَسُول
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26. Ibnu Majah dari 
Abu Hurairah مِرْتُ

ُ
مَ أ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل َّ

ى الل
َّ
ِ صَل

َّ
 الل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
 ق

َ
ال

َ
بِي هُرَيْرَةَ ق

َ
 عَنْ أ

وهَا عَصَمُوا
ُ
ال

َ
إِذَا ق

َ
ُ ف َّ

ا الل
َّ
هَ إِل

َ
ا إِل

َ
وا ل

ُ
ول

ُ
 النَّاسَ حَتَّى يَق

َ
اتِل

َ
ق
ُ
 أ

ْ
ن

َ
 أ

َّ
ِ عَزَّ وَجَل

َّ
ى الل

َ
هَا وَحِسَابُهُمْ عَل ِ

ّ
ق ا بِحَ

َّ
هُمْ إِل

َ
مْوَال

َ
ي دِمَاءَهُمْ وَأ مِنِّ

27. Ibnu Majah dari 
Jabir

ْ
ن

َ
مِرْتُ أ

ُ
مَ أ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل َّ

ى الل
َّ
ِ صَل

َّ
 الل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
 ق

َ
ال

َ
 عَنْ جَابِرٍ ق

ُ َّ
ا الل

َّ
هَ إِل

َ
ا إِل

َ
وا ل

ُ
ال

َ
إِذَا ق

َ
ُ ف َّ

ا الل
َّ
هَ إِل

َ
ا إِل

َ
وا ل

ُ
ول

ُ
 النَّاسَ حَتَّى يَق

َ
اتِل

َ
ق
ُ
 أ

ِ
َّ

ى الل
َ
هَا وَحِسَابُهُمْ عَل ِ

ّ
ق ا بِحَ

َّ
هُمْ إِل

َ
مْوَال

َ
ي دِمَاءَهُمْ وَأ عَصَمُوا مِنِّ

28. Ibnu Majah dari 
Bapaknya Aus عُودٌ

ُ
ق

َ
 إِنَّا ل

َ
ال

َ
خْبَرَهُ ق

َ
وْسًا أ

َ
بَاهُ أ

َ
 أ

َّ
ن

َ
خْبَرَهُ أ

َ
وْسٍ أ

َ
 عَمْرَو بْنَ أ

َّ
ن

َ
 أ

رُنَا إِذْ ِ
ّ
ك

َ
يْنَا وَيُذ

َ
صُّ عَل

ُ
مَ وَهُوَ يَق

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل َّ

ى الل
َّ
بِيِّ صَل  عِنْدَ النَّ

مَ اذْهَبُوا بِهِ
َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل َّ

ى الل
َّ
 النَّبِيُّ صَل

َ
ال

َ
ق

َ
هُ ف سَارَّ

َ
 ف

ٌ
تَاهُ رَجُل

َ
 أ

مَ
َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل َّ

ى الل
َّ
ِ صَل

َّ
 الل

ُ
 دَعَاهُ رَسُول

ُ
جُل ى الرَّ

َّ
مَّا وَل

َ
ل
َ
وهُ ف

ُ
تُل

ْ
اق

َ
 ف

وا
ُّ
ل

َ
خ

َ
 اذْهَبُوا ف

َ
ال

َ
 نَعَمْ ق

َ
ال

َ
ُ ق َّ

ا الل
َّ
هَ إِل

َ
ا إِل

َ
 ل

ْ
ن

َ
شْهَدُ أ

َ
 ت

ْ
 هَل

َ
ال

َ
ق

َ
 ف

ُ َّ
ا الل

َّ
هَ إِل

َ
ا إِل

َ
وا ل

ُ
ول

ُ
 النَّاسَ حَتَّى يَق

َ
اتِل

َ
ق
ُ
 أ

ْ
ن

َ
مِرْتُ أ

ُ
إِنَّمَا أ

َ
هُ ف

َ
 سَبِيل

هُمْ
ُ
مْوَال

َ
يَّ دِمَاؤُهُمْ وَأ

َ
وا ذَلِكَ حَرُمَ عَل

ُ
عَل

َ
إِذَا ف

َ
ف

29. Daruquthni dari 
Abu Hurairah مَ:

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى الُل عَل

َّ
ِ صَل

َّ
 الل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
: ق

ُ
ول

ُ
بَا هُرَيْرَةَ , يَق

َ
 سَمِعَ أ

َّ
ن

َ
ُ وَأ َّ

ا الل
َّ
هَ إِل

َ
ا إِل

َ
 ل

ْ
ن

َ
 النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أ

َ
اتِل

َ
ق
ُ
 أ

ْ
ن

َ
مِرْتُ أ

ُ
 أ

دْ
َ
ق مَّ 

ُ
ث  , اةَ 

َ
الزَّك وَيُؤْتُوا  اةَ 

َ
ل الصَّ وَيُقِيمُوا   ,  ِ

َّ
 الل

ُ
رَسُول دًا  حَمَّ

ُ
 م

َّ
ِ عَزَّ وَجَل

َّ
ى الل

َ
هُمْ , وَحِسَابُهُمْ عَل

ُ
مْوَال

َ
يَّ دِمَاؤُهُمْ وَأ

َ
مَ عَل حُرِّ
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30. Daruquthni dari 
Ibnu Umar

ْ
ن

َ
مِرْتُ أ

ُ
 أ

َ
ال

َ
مَ ق

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى الُل عَل

َّ
بِيِّ صَل  عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّ

اةَ
َ

ل ُ وَيُقِيمُوا الصَّ َّ
ا الل

َّ
هَ إِل

َ
ا إِل

َ
 ل

ْ
ن

َ
 النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أ

َ
اتِل

َ
ق
ُ
 أ

هُمْ
َ
مْوَال

َ
ي دِمَاءَهُمْ وَأ وا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّ

ُ
عَل

َ
إِذَا ف

َ
اةَ , ف

َ
 وَيُؤْتُوا الزَّك

َّ
ِ عَزَّ وَجَل

َّ
ى الل

َ
امِ , وَحِسَابُهُمْ عَل

َ
إِسْل

ْ
قِّ ال ا بِحَ

َّ
إِل

31. Daruquthni dari 
Muadz bin Jabal :

َ
ال

َ
ق  , مَ 

َّ
وَسَل يْهِ 

َ
عَل الُل  ى 

َّ
ِ صَل

َّ
 الل

َ
رَسُول  

َّ
ن

َ
أ جَبَلٍ  بْنِ   مُعَاذِ 

اةَ
َ
اةَ وَيُؤْتُوا الزَّك

َ
ل  النَّاسَ حَتَّى يُقِيمُوا الصَّ

َ
اتِل

َ
ق
ُ
 أ

ْ
ن

َ
مِرْتُ أ

ُ
 »أ

وَيَشْهَدُوا»

32. Daruquthni dari 
Abu Hurairah « :

َ
ال

َ
مَ ق

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى الُل عَل

َّ
ِ صَل

َّ
 الل

َ
 رَسُول

َّ
ن

َ
بِي هُرَيْرَةَ , أ

َ
 عَنْ أ

ا
َّ
هَ إِل

َ
ا إِل

َ
وا: ل

ُ
ول

ُ
 النَّاسَ حَتَّى يَق

َ
اتِل

َ
ق
ُ
 أ

ْ
ن

َ
مِرْتُ أ

ُ
ةٍ: أ

َ
اث

َ
مِرْتُ بِثَل

ُ
 أ

وا ذَلِكَ عَصَمُوا
ُ
عَل

َ
إِذَا ف

َ
اةَ , ف

َ
اةَ وَيُؤْتُوا الزَّك

َ
ل ُ وَيُقِيمُوا الصَّ َّ

 الل

ِ
َّ

ى الل
َ
هَا وَحِسَابُهُمْ عَل ِ

ّ
ق ا بِحَ

َّ
هُمْ إِل

َ
مْوَال

َ
ي دِمَاءَهُمْ وَأ مِنِّ

33. Daruquthni dari 
Abu Hurairah مَ:

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى الُل عَل

َّ
ِ صَل

َّ
 الل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
: ق

َ
ال

َ
بِي هُرَيْرَةَ , ق

َ
 عَنْ أ

ُ َّ
الل ا 

َّ
إِل هَ 

َ
إِل ا 

َ
ل  

ْ
ن

َ
أ يَشْهَدُوا  حَتَّى  النَّاسَ   

َ
اتِل

َ
ق

ُ
أ  

ْ
ن

َ
أ مِرْتُ 

ُ
 »أ

يَّ
َ
مَتْ عَل وا ذَلِكَ حُرِّ

ُ
عَل

َ
إِذَا ف

َ
اةَ , ف

َ
اةَ وَيُؤْتُوا الزَّك

َ
ل  وَيُقِيمُوا الصَّ

ِ
َّ

ى الل
َ
هُمْ وَحِسَابُهُمْ عَل

ُ
مْوَال

َ
دِمَاؤُهُمْ وَأ

34. Daruquthni dari 
Abu Hurairah مِرْتُ

ُ
: أ

َ
ال

َ
مَ ق

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى الُل عَل

َّ
ِ صَل

َّ
 الل

َ
 رَسُول

َّ
ن

َ
بِي هُرَيْرَةَ , أ

َ
 عَنْ أ

ُ , وَيُؤْمِنُوا بِي َّ
ا الل

َّ
هَ إِل

َ
ا إِل

َ
 ل

ْ
ن

َ
 النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أ

َ
اتِل

َ
ق
ُ
 أ

ْ
ن

َ
 أ

ي دِمَاءَهُمْ تُ بِهِ عَصَمُوا مِنِّ
ْ
وا بِمَا جِئ رُّ

َ
ق
َ
إِذَا أ

َ
تُ بِهِ ,ف

ْ
 وَبِمَا جِئ

َّ
ِ عَزَّ وَجَل

َّ
ى الل

َ
هَا وَحِسَابُهُمْ عَل ِ

ّ
ق ا بِحَ

َّ
هُمْ إِل

َ
مْوَال

َ
وَأ
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35. Al-Baihaqi Shagir 
dari Anas bin 
Malik

يْهِ
َ
عَل الُل  ى 

َّ
صَل  ِ

َّ
الل  

َ
رَسُول  

َّ
إِن  :

ُ
ول

ُ
يَق مَالِكٍ،  بْنَ  سَ 

َ
ن
َ
أ  سَمِعَ 

ا
َّ
هَ إِل

َ
ا إِل

َ
وا: ل

ُ
ول

ُ
 النَّاسَ حَتَّى يَق

َ
اتِل

َ
ق
ُ
 أ

ْ
ن

َ
مِرْتُ أ

ُ
: » أ

َ
ال

َ
مَ ق

َّ
 وَسَل

ُ َّ
ا الل

َ
ل
َ
هَ أ

َ
إِل ا 

َ
 ل

ْ
ن

َ
إِذَا شَهِدُوا أ

َ
، ف ِ

َّ
 الل

ُ
دًا رَسُول حَمَّ

ُ
 م

َّ
ن

َ
ُ وَأ َّ

 الل

نَا،
َ
ت
َ
وا قِبْل

ُ
بَل

ْ
ق

َ
نَا، وَاسْت

َ
ات

َ
وا صَل

ُّ
، وَصَل ِ

َّ
 الل

ُ
دًا رَسُول حَمَّ

ُ
 م

َّ
ن

َ
 وَأ

هَا، ِ
ّ
ق ا بِحَ

َّ
هُمْ وَدِمَاؤُهُمْ إِل

ُ
مْوَال

َ
يْنَا أ

َ
مَتْ عَل نَا، حُرِّ

َ
وا ذَبِيحَت

ُ
ل
َ
ك

َ
 وَأ

مُسْلِمِ
ْ
ى ال

َ
يْهِمْ مَا عَل

َ
مُسْلِمِ وَعَل

ْ
هُمْ مَا لِل

َ
ل

36. Al-Baihaqi Shagir 
dari Ibnu Umar مِرْتُ

ُ
: أ

َ
ال

َ
مَ ق

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى الُل عَل

َّ
 الِل صَل

َ
 رَسُول

َّ
ن

َ
 عَنِ ابْنِ عُمَرَ أ

دًا حَمَّ
ُ

 م
َّ

ن
َ
ا الُل وَأ

َّ
هَ إِل

َ
ا إِل

َ
 ل

ْ
ن

َ
 النَّاسَ، حَتَّى يَشْهَدُوا أ

َ
اتِل

َ
ق
ُ
 أ

ْ
ن

َ
 أ

وا ذَلِكَ
ُ
عَل

َ
إِذَا ف

َ
اةَ، ف

َ
اةَ، وَيُؤْتُوا الزَّك

َ
ل  الِل، وَيُقِيمُوا الصَّ

ُ
 رَسُول

امِ وَحِسَابُهُمْ
َ

إِسْل
ْ
قِّ ال ا بِحَ

َّ
هُمْ، إِل

َ
مْوَال

َ
ي دِمَاءَهُمْ وَأ  عَصَمُوا مِنِّ

َّ
ى الِل عَزَّ وَجَل

َ
عَل

37. Al-Baihaqi Shagir 
dari Umar ِ

َّ
 الل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
دْ ق

َ
 النَّاسَ وَق

ُ
اتِل

َ
 تُق

َ
يْف

َ
رٍ ك

ْ
بَا بَك

َ
 عُمَرُ: يَا أ

َ
ال

َ
 ق

وا
ُ
ول

ُ
 النَّاسَ حَتَّى يَق

َ
اتِل

َ
ق
ُ
 أ

ْ
ن

َ
مِرْتُ أ

ُ
مَ: » أ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى الُل عَل

َّ
 صَل

ي مِنِّ عَصَمُوا  دْ 
َ
ق

َ
ف  ُ َّ

ا الل
َّ
إِل هَ 

َ
إِل ا 

َ
ل وا: 

ُ
ال

َ
ق إِذَا 

َ
ف  ، ُ َّ

ا الل
َّ
إِل هَ 

َ
إِل ا 

َ
 ل

بُو
َ
 أ

َ
ال

َ
ِ »؟ ق

َّ
ى الل

َ
هِمْ وَحِسَابُهُمْ عَل ِ

ّ
ق ا بِحَ

َّ
هُمْ إِل

َ
مْوَال

َ
 دِمَاءَهُمْ وَأ

اةَ
َ
 الزَّك

َّ
إِن

َ
اةِ، ف

َ
اةِ وَالزَّك

َ
ل قَ بَيْنَ الصَّ رَّ

َ
نَّ مَنْ ف

َ
اتِل

َ
ق
ُ
أ

َ
ِ ل

َّ
رٍ: وَالل

ْ
 بَك

ى رَسُولِ
َ
ونَهَا إِل انُوا يُؤَدُّ

َ
ا، ك

ً
ي عَنَاق وْ مَنَعُونِ

َ
ِ ل

َّ
مَالِ، وَالل

ْ
 حَقُّ ال

ى مَنْعِهَا
َ
تُهُمْ عَل

ْ
اتَل

َ
ق

َ
مَ، ل

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى الُل عَل

َّ
ِ صَل

َّ
الل
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38. Al-Baihaqi Shagir 
dari Umar

َ
يْف

َ
ك عَنْهُمَا:   ُ َّ

الل رَضِيَ  رٍ 
ْ
بَك بِي 

َ
لِأ ابِ:  طَّ خَ

ْ
ال بْنُ  عُمَرُ   

َ
ال

َ
 ق

مَ:
َّ
وَسَل يْهِ 

َ
عَل الُل  ى 

َّ
صَل  ِ

َّ
الل  

ُ
رَسُول  

َ
ال

َ
ق دْ 

َ
وَق النَّاسَ،   

ُ
اتِل

َ
 تُق

مَنْ
َ
، ف ُ َّ

ا الل
َّ
هَ إِل

َ
إِل ا 

َ
وا: ل

ُ
ول

ُ
 النَّاسَ حَتَّى يَق

َ
اتِل

َ
ق
ُ
 أ

ْ
ن

َ
مِرْتُ أ

ُ
 » أ

هِ وَحِسَابُهُ ِ
ّ
ق ا بِحَ

َّ
سَهُ إِل

ْ
هُ وَنَف

َ
ي مَال ُ عَصَمَ مِنِّ َّ

ا الل
َّ
هَ إِل

َ
ا إِل

َ
: ل

َ
ال

َ
 ق

اةِ
َ

ل قَ بَيْنَ الصَّ رَّ
َ
نَّ مَنْ ف

َ
اتِل

َ
ق
ُ
أ

َ
ِ ل

َّ
رٍ: وَالل

ْ
بُو بَك

َ
 أ

َ
ال

َ
ق

َ
ِ » ف

َّ
ى الل

َ
 عَل

انُوا
َ
ا ك

ً
ال

َ
ي عِق وْ مَنَعُونِ

َ
ِ ل

َّ
مَالِ، وَالل

ْ
اةَ حَقُّ ال

َ
 الزَّك

َّ
إِن

َ
اةِ، ف

َ
 وَالزَّك

ى مَنْعِهِ
َ
تُهُمْ عَل

ْ
اتَل

َ
ق

َ
مَ ل

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى الُل عَل

َّ
ِ صَل

َّ
ى رَسُولِ الل

َ
ونَهُ إِل يُؤَدُّ

39. Al-Baihaqi Shagir 
dari Abu Hurairah مَ

َّ
وَسَل يْهِ 

َ
عَل الُل  ى 

َّ
صَل  ِ

َّ
الل  

َ
رَسُول  

َّ
ن

َ
أ خْبَرَهُ 

َ
أ هُرَيْرَةَ،  بَا 

َ
أ  

َّ
ن

َ
 أ

مَنْ
َ
، ف ُ َّ

ا الل
َّ
هَ إِل

َ
ا إِل

َ
وا ل

ُ
ول

ُ
 النَّاسَ حَتَّى يَق

َ
اتِل

َ
ق
ُ
 أ

ْ
ن

َ
مِرْتُ أ

ُ
: أ

َ
ال

َ
 ق

هِ، ِ
ّ
ق بِحَ ا 

َّ
إِل هُ 

َ
وَمَال سَهُ، 

ْ
نَف ي  مِنِّ عَصَمَ  دْ 

َ
ق

َ
ف  ، ُ َّ

ا الل
َّ
إِل هَ 

َ
إِل ا 

َ
ل  

َ
ال

َ
 ق

ِ
َّ

ى الل
َ
وَحِسَابُهُ عَل

40. Al-Baihaqi Shagir 
dari Abu Hurairah

ُ
اتِل

َ
ق
ُ
مَ: أ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى الُل عَل

َّ
ِ صَل

َّ
بِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ الل

َ
 عَنْ أ

وَبِمَا بِي،  وَيُؤْمِنُوا   ، ُ َّ
الل ا 

َّ
إِل هَ 

َ
إِل ا 

َ
ل  

ْ
ن

َ
أ يَشْهَدُوا  حَتَّى   النَّاسَ 

هُمْ
َ
مْوَال

َ
وَأ دِمَاءَهُمْ،  ي  مِنِّ عَصَمُوا  ذَلِكَ  وا 

ُ
عَل

َ
ف إِذَا 

َ
ف بِهِ،  تُ 

ْ
 جِئ

ِ
َّ

ى الل
َ
هَا، وَحِسَابُهُمْ عَل ِ

ّ
ق ا بِحَ

َّ
إِل

41. Al-Baihaqi Kabir 
dari Anas bin 
Malik

ِ -صلى الل عليه وسلم- :»
َّ

 الل
ُ

 رَسُول
َ

ال
َ
 ق

َ
ال

َ
سِ بْنِ مَالِكٍ ق

َ
ن
َ
 عَنْ أ

ى ِ
نّ
َ
ُ وَأ َّ

 الل
َّ
هَ إِلا

َ
 إِل

َ
 لا

ْ
ن

َ
 النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أ

َ
اتِل

َ
ق
ُ
 أ

ْ
ن

َ
مِرْتُ أ

ُ
 أ

ِ
َّ

 الل
ُ

ى رَسُول ِ
نّ
َ
ُ وَأ َّ

 الل
َّ
هَ إِلا

َ
 إِل

َ
 لا

ْ
ن

َ
إِذَا شَهِدُوا أ

َ
ِ ، ف

َّ
 الل

ُ
 رَسُول

نَا ،
َ
ذَبِيحَت وا 

ُ
ل
َ
ك

َ
وَأ نَا ، 

َ
ت
َ
قِبْل وا 

ُ
بَل

ْ
ق

َ
وَاسْت نَا ، 

َ
ت
َ
وْا صَلا

َّ
 ، وَصَل

ِ
َّ

ى الل
َ
هَا وَحِسَابُهُمْ عَل ِ

ّ
ق  بِحَ

َّ
هُمْ إِلا

ُ
مْوَال

َ
يْنَا دِمَاؤُهُمْ وَأ

َ
حَرُمَتْ عَل
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42. Al-Baihaqi Kabir 
dari Abdullah bin 
Umar

ِ -صلى الل عليه
َّ

 الل
ُ

 رَسُول
َ

ال
َ
 ق

َ
ال

َ
ِ بْنِ عُمَرَ ق

َّ
 عَنْ عَبْدِ الل

ُ َّ
 الل

َّ
هَ إِلا

َ
 إِل

َ
 لا

ْ
ن

َ
 النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أ

َ
اتِل

َ
ق
ُ
 أ

ْ
ن

َ
مِرْتُ أ

ُ
 وسلم- : أ

إِذَا
َ
اةَ. ف

َ
ةَ ، وَيُؤْتُوا الزَّك

َ
لا ِ ، وَيُقِيمُوا الصَّ

َّ
 الل

ُ
دًا رَسُول حَمَّ

ُ
 م

َّ
ن

َ
 وَأ

ِ
َّ

ى الل
َ
هُمْ وَحِسَابُهُمْ عَل

َ
مْوَال

َ
ى دِمَاءَهُمْ وَأ وا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّ

ُ
عَل

َ
ف

43. Al-Baihaqi Kabir 
dari Abdullah bin 
Umar

:  
َ

ال
َ
ق عليه وسلم-  ِ -صلى الل 

َّ
 الل

َ
رَسُول  

َّ
ن

َ
أ عُمَرَ  ابْنِ   عَنِ 

َّ
ن

َ
ُ وَأ َّ

 الل
َّ
هَ إِلا

َ
 إِل

َ
 لا

ْ
ن

َ
 النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أ

َ
اتِل

َ
ق
ُ
 أ

ْ
ن

َ
مِرْتُ أ

ُ
 أ

إِذَا
َ
ف اةَ 

َ
الزَّك وَيُؤْتُوا   ، ةَ 

َ
لا الصَّ وَيُقِيمُوا   ِ

َّ
الل  

ُ
رَسُول دًا  حَمَّ

ُ
 م

مِ
َ
قِّ الإِسْلا  بِحَ

َّ
هُمْ إِلا

َ
مْوَال

َ
ى دِمَاءَهُمْ وَأ وا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّ

ُ
عَل

َ
 ف

ِ
َّ

ى الل
َ
وَحِسَابُهُمْ عَل

44. Al-Baihaqi Kabir 
dari Umar

ُ
رَسُول  

َ
ال

َ
ق دْ 

َ
وَق النَّاسَ   

ُ
اتِل

َ
تُق  

َ
يْف

َ
رٍ ك

ْ
بَك بَا 

َ
أ يَا   : عُمَرُ   

َ
ال

َ
 ق

 النَّاسَ حَتَّى
َ

اتِل
َ
ق
ُ
 أ

ْ
ن

َ
مِرْتُ أ

ُ
ِ -صلى الل عليه وسلم- :» أ

َّ
 الل

ى دْ عَصَمَ مِنِّ
َ
ق

َ
ُ ف َّ

 الل
َّ
هَ إِلا

َ
 إِل

َ
 لا

َ
ال

َ
مَنْ ق

َ
ُ ف َّ

 الل
َّ
هَ إِلا

َ
 إِل

َ
وا لا

ُ
ول

ُ
 يَق

ِ
َّ

ى الل
َ
هِ وَحِسَابُهُ عَل ِ

ّ
ق  بِحَ

َّ
هُ إِلا

َ
سَهُ وَمَال

ْ
هُ وَنَف

َ
مَال

45. Al-Baihaqi Kabir 
dari Abu Hurairah ِ

َّ
 الل

ُ
ىَ رَسُول ِ

ّ
ا تُوُف مَّ

َ
 : ل

َ
ال

َ
خْبَرَهُ ق

َ
ُ عَنْهُ أ َّ

بَا هُرَيْرَةَ رَضِىَ الل
َ
 أ

َّ
ن

َ
 أ

عَنْهُ  ُ َّ
الل رَضِىَ  رٍ 

ْ
بَك بُو 

َ
أ  

َ
لِف

ْ
وَاسْتُخ عليه وسلم-   -صلى الل 

َ
يْف

َ
رٍ ك

ْ
بَا بَك

َ
 عُمَرُ : يَا أ

َ
ال

َ
عَرَبِ ق

ْ
رَ مِنَ ال

َ
ف

َ
رَ مَنْ ك

َ
ف

َ
 بَعْدَهُ وكَ

ِ -صلى الل عليه وسلم- :»
َّ

 الل
ُ

 رَسُول
َ

ال
َ
دْ ق

َ
 النَّاسَ وَق

ُ
اتِل

َ
 تُق

َ
 لا

َ
ال

َ
مَنْ ق

َ
ُ ف َّ

 الل
َّ
هَ إِلا

َ
 إِل

َ
وا لا

ُ
ول

ُ
 النَّاسَ حَتَّى يَق

َ
اتِل

َ
ق
ُ
 أ

ْ
ن

َ
مِرْتُ أ

ُ
 أ

ِ
َّ

ى الل
َ
هِ وَحِسَابُهُ عَل ِ

ّ
ق  بِحَ

َّ
سَهُ إِلا

ْ
هُ وَنَف

َ
ى مَال ُ عَصَمَ مِنِّ َّ

 الل
َّ
هَ إِلا

َ
 إِل
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46. Abu Daud dari Abu 
Hurairah مِرْتُ

ُ
مَ أ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل َّ

ى الل
َّ
ِ صَل

َّ
 الل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
ال ق

َ
بِي هُرَيْرَةَ ق

َ
 عَنْ أ

وهَا مَنَعُوا
ُ
ال

َ
إِذَا ق

َ
ُ ف َّ

ا الل
َّ
هَ إِل

َ
ا إِل

َ
وا ل

ُ
ول

ُ
 النَّاسَ حَتَّى يَق

َ
اتِل

َ
ق
ُ
 أ

ْ
ن

َ
 أ

ى
َ
ِ تَعَال

َّ
ى الل

َ
هَا وَحِسَابُهُمْ عَل ِ

ّ
ق ا بِحَ

َّ
هُمْ إِل

َ
مْوَال

َ
ي دِمَاءَهُمْ وَأ مِنِّ

47. Abu Daud dari 
Umar bin al-
Khattab

َ
ال

َ
دْ ق

َ
 النَّاسَ وَق

ُ
اتِل

َ
 تُق

َ
يْف

َ
رٍ ك

ْ
بِي بَك

َ
ابِ لِأ طَّ خَ

ْ
 عُمَرُ بْنُ ال

َ
ال

َ
 ق

 النَّاسَ حَتَّى
َ

اتِل
َ
ق
ُ
 أ

ْ
ن

َ
مِرْتُ أ

ُ
مَ أ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل َّ

ى الل
َّ
ِ صَل

َّ
 الل

ُ
 رَسُول

هُ
َ
ي مَال ُ عَصَمَ مِنِّ َّ

ا الل
َّ
هَ إِل

َ
ا إِل

َ
 ل

َ
ال

َ
مَنْ ق

َ
ُ ف َّ

ا الل
َّ
هَ إِل

َ
ا إِل

َ
وا ل

ُ
ول

ُ
 يَق

ِ
َّ

رٍ وَالل
ْ
بُو بَك

َ
 أ

َ
ال

َ
ق

َ
 ف

َّ
ِ عَزَّ وَجَل

َّ
ى الل

َ
هِ وَحِسَابُهُ عَل ِ

ّ
ق ا بِحَ

َّ
سَهُ إِل

ْ
 وَنَف

مَالِ
ْ
اةَ حَقُّ ال

َ
 الزَّك

َّ
إِن

َ
اةِ ف

َ
اةِ وَالزَّك

َ
ل بَيْنَ الصَّ قَ  رَّ

َ
نَّ مَنْ ف

َ
اتِل

َ
ق
ُ
أ

َ
 ل

ُ َّ
ى الل

َّ
ِ صَل

َّ
ى رَسُولِ الل

َ
ونَهُ إِل انُوا يُؤَدُّ

َ
ا ك

ً
ال

َ
ي عِق وْ مَنَعُونِ

َ
ِ ل

َّ
 وَالل

ى مَنْعِهِ
َ
تُهُمْ عَل

ْ
اتَل

َ
ق

َ
مَ ل

َّ
يْهِ وَسَل

َ
عَل

48. Abu Daud dari 
Anas

ْ
ن

َ
مِرْتُ أ

ُ
مَ أ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل َّ

ى الل
َّ
ِ صَل

َّ
 الل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
 ق

َ
ال

َ
سٍ ق

َ
ن
َ
 عَنْ أ

دًا عَبْدُهُ حَمَّ
ُ

 م
َّ

ن
َ
ُ وَأ َّ

ا الل
َّ
هَ إِل

َ
ا إِل

َ
 ل

ْ
ن

َ
 النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أ

َ
اتِل

َ
ق
ُ
 أ

وا
ُّ
 يُصَل

ْ
ن

َ
نَا وَأ

َ
وا ذَبِيحَت

ُ
ل
ُ
ك

ْ
 يَأ

ْ
ن

َ
نَا وَأ

َ
ت
َ
وا قِبْل

ُ
بِل

ْ
ق

َ
 يَسْت

ْ
ن

َ
هُ وَأ

ُ
 وَرَسُول

ا
َّ
هُمْ إِل

ُ
مْوَال

َ
يْنَا دِمَاؤُهُمْ وَأ

َ
وا ذَلِكَ حَرُمَتْ عَل

ُ
عَل

َ
إِذَا ف

َ
نَا ف

َ
ات

َ
 صَل

مُسْلِمِينَ
ْ
ى ال

َ
يْهِمْ مَا عَل

َ
مُسْلِمِينَ وَعَل

ْ
هُمْ مَا لِل

َ
هَا ل ِ

ّ
ق بِحَ

49. Ibnu Khuzaimah 
dari Umar bin al-
Khattab

عَرَبَ
ْ
 ال

َ
اتِل

َ
 تُق

ْ
ن

َ
تُرِيدُ أ

َ
رٍ ، أ

ْ
بَا بَك

َ
ابِ : يَا أ طَّ خَ

ْ
 عُمَرُ بْنُ ال

َ
ال

َ
ق

َ
 ف

ُ َّ
ى الل

َّ
 الِل صَل

ُ
 : رَسُول

َ
ال

َ
إِنَّمَا ، ق رٍ : 

ْ
بُو بَك

َ
أ  

َ
ال

َ
ق

َ
 : ف

َ
ال

َ
 ؟ ق

هَ
َ
 إِل

َ
 لا

ْ
ن

َ
 النَّاسُ حَتَّى يَشْهَدُوا أ

َ
اتِل

َ
ق
ُ
 أ

ْ
ن

َ
مِرْتُ أ

ُ
مَ : أ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
 عَل

اةَ
َ
ةَ ، وَيُؤْتُوا الزَّك

َ
لا  الِل ، وَيُقِيمُوا الصَّ

ُ
ي رَسُول ِ

نّ
َ
ُ ، وَأ َّ

 الل
َّ
 إِلا

ى
َّ
 الِل صَل

َ
 رَسُول

َ
انُوا يُعْطُون

َ
ا ك ا مَِّ

ً
ي عِنَاق وْ مَنَعُونِ

َ
ِ ل

َّ
 ، وَالل

يْهِ
َ
هُمْ عَل نَّ

َ
اتِل

َ
ق
ُ
مَ ، لأ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل َّ

الل
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50. Musnad Ahmad 
dari Abu Hurairah مَ :

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل َّ

ى الل
َّ
 الِل صَل

ُ
 : رَسُول

َ
ال

َ
 : ق

َ
ال

َ
بِي هُرَيْرَةَ ، ق

َ
 عَنْ أ

ُ وَيُقِيمُوا َّ
 الل

َّ
هَ إِلا

َ
 إِل

َ
 لا

ْ
ن

َ
 النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أ

َ
اتِل

َ
ق
ُ
 أ

ْ
ن

َ
مِرْتُ أ

ُ
 أ

هُمْ
ُ
مْوَال

َ
وَأ دِمَاؤُهُمْ  يَّ 

َ
مَتْ عَل مَّ حُرِّ

ُ
ث اةَ ، 

َ
وَيُؤْتُوا الزَّك ةَ ، 

َ
لا  الصَّ

ى الِل
َ
وَحِسَابُهُمْ عَل

51. Ibnu Hibban dari 
Abu Hurairah مَ : 

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل َّ

ى الل
َّ
 الِل صَل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
 :  ق

َ
ال

َ
بِي هُرَيْرَةَ، ق

َ
 عَنْ أ

إِذَا
َ
ف  ، ُ َّ

الل  
َّ
إِلا هَ 

َ
إِل  

َ
لا وا :  

ُ
ول

ُ
يَق حَتَّى  النَّاسَ   

َ
اتِل

َ
ق
ُ
أ  

ْ
ن

َ
أ مِرْتُ 

ُ
 أ

تُ بِهِ، عَصَمُوا
ْ
، وَآمَنُوا بِي وَبِمَا جِئ ُ َّ

 الل
َّ
هَ إِلا

َ
 إِل

َ
 لا

ْ
ن

َ
 شَهِدُوا أ

ى اللِ . 
َ
هَا، وَحِسَابُهُمْ عَل ِ

ّ
ق  بِحَ

َّ
هُمْ إِلا

َ
مْوَال

َ
ي دِمَاءَهُمْ وَأ مِنِّ

52. Ibnu Hibban dari 
Ibnu Umar مَ : 

َّ
وَسَل يْهِ 

َ
عَل  ُ َّ

ى الل
َّ
 الِل صَل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
ق   : 

َ
ال

َ
ق عُمَرَ،  ابْنِ   عَنِ 

ي ِ
نّ
َ
، وَأ ُ َّ

 الل
َّ
هَ إِلا

َ
 إِل

َ
 لا

ْ
ن

َ
 النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أ

َ
اتِل

َ
ق
ُ
 أ

ْ
ن

َ
مِرْتُ أ

ُ
 أ

وا ذَلِكَ،
ُ
عَل

َ
إِذَا ف

َ
اةَ، ف

َ
ةَ، وَيُؤْتُوا الزَّك

َ
لا  الِل، وَيُقِيمُوا الصَّ

ُ
 رَسُول

مِ، وَحِسَابُهُمْ
َ
قِّ الإِسْلا  بِحَ

َّ
هُمْ إِلا

َ
مْوَال

َ
ي دِمَاءَهُمْ وَأ  عَصَمُوا مِنِّ

ى اللِ . 
َ
عَل

53. Ibnu Hibban dari 
Umar  الِل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
دْ ق

َ
 النَّاسَ وَق

ُ
اتِل

َ
 تُق

َ
يْف

َ
رٍ، ك

ْ
بَا بَك

َ
 عُمَرُ :  يَا أ

َ
ال

َ
 ق

َ
وا :  لا

ُ
ول

ُ
 النَّاسَ حَتَّى يَق

َ
اتِل

َ
ق
ُ
 أ

ْ
ن

َ
مِرْتُ أ

ُ
مَ :  أ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل َّ

ى الل
َّ
 صَل

سَهُ
ْ
هُ وَنَف

َ
ي مَال ، عَصَمَ مِنِّ ُ َّ

 الل
َّ
هَ إِلا

َ
 إِل

َ
 :  لا

َ
ال

َ
مَنْ ق

َ
، ف ُ َّ

 الل
َّ
هَ إِلا

َ
 إِل

ى اللِ ؟ 
َ
هِ، وَحِسَابُهُ عَل ِ

ّ
ق  بِحَ

َّ
إِلا
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54. Ibnu Hibban dari 
Umar دْ

َ
 النَّاسَ وَق

ُ
اتِل

َ
 تُق

َ
يْف

َ
رٍ :  ك

ْ
بِي بَك

َ
ُ عَنْهُ لأ َّ

 عُمَرُ رَضِيَ الل
َ

ال
َ
 ق

 النَّاسَ
َ

اتِل
َ
ق
ُ
 أ

ْ
ن

َ
مِرْتُ أ

ُ
مَ :  أ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل َّ

ى الل
َّ
 الِل صَل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
 ق

، عَصَمَ ُ َّ
 الل

َّ
هَ إِلا

َ
 إِل

َ
 :  لا

َ
ال

َ
مَنْ ق

َ
، ف ُ َّ

 الل
َّ
هَ إِلا

َ
 إِل

َ
وا :  لا

ُ
ول

ُ
 حَتَّى يَق

رٍ
ْ
بَك بُو 

َ
أ  

َ
ال

َ
ق ى اللِ ؟  

َ
عَل وَحِسَابُهُ  هِ،  ِ

ّ
ق بِحَ  

َّ
إِلا سَهُ 

ْ
وَنَف هُ 

َ
مَال ي   مِنِّ

اةِ،
َ
ةِ وَالزَّك

َ
لا قَ بَيْنَ الصَّ رَّ

َ
نَّ مَنْ ف

َ
اتِل

َ
ق
ُ
أ

َ
ِ ل

َّ
ُ عَنْهُ :  وَالل َّ

 رَضِيَ الل

ونَهُ انُوا يُؤَدُّ
َ
 ك

ً
الا

َ
ي عِق وْ مَنَعُونِ

َ
ِ ل

َّ
مَالِ، وَالل

ْ
اةَ حَقُّ ال

َ
 الزَّك

َّ
إِن

َ
 ف

ى مَنْعِهِ . 
َ
تُهُمْ عَل

ْ
اتَل

َ
ق

َ
مَ، ل

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل َّ

ى الل
َّ
ى رَسُولِ الِل صَل

َ
إِل

55. Ibnu Hibban dari 
Abu Hurairah مَ،

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل َّ

ى الل
َّ
 الِل صَل

َ
 رَسُول

َّ
ن

َ
خْبَرَهُ، أ

َ
بَا هُرَيْرَةَ أ

َ
أ  

َّ
ن

َ
 أ

مَنْ
َ
، ف ُ َّ

 الل
َّ
هَ إِلا

َ
 إِل

َ
وا :  لا

ُ
ول

ُ
 النَّاسَ حَتَّى يَق

َ
اتِل

َ
ق
ُ
 أ

ْ
ن

َ
مِرْتُ أ

ُ
 :  أ

َ
ال

َ
 ق

هِ، ِ
ّ
ق بِحَ  

َّ
إِلا هُ 

َ
وَمَال سَهُ 

ْ
نَف ي  مِنِّ عَصَمَ  دْ 

َ
ق

َ
ف  ، ُ َّ

 الل
َّ
إِلا هَ 

َ
إِل  

َ
لا   : 

َ
ال

َ
 ق

بَرُوا
ْ
وْمًا اسْتَك

َ
رَ ق

َ
ك

َ
ذ

َ
ُ فِي كِتَابِهِ، ف َّ

 الل
َ

نْزَل
َ
ى اللِ .  وَأ

َ
وَحِسَابُهُ عَل

56. Ibnu Hibban dari 
Ibnu Umar مَ : 

َّ
وَسَل يْهِ 

َ
عَل  ُ َّ

ى الل
َّ
 الِل صَل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
ق   : 

َ
ال

َ
ق عُمَرَ،  ابْنِ   عَنِ 

ي ِ
نّ
َ
ُ وَأ َّ

 الل
َّ
هَ إِلا

َ
 إِل

َ
 لا

ْ
ن

َ
 النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أ

َ
اتِل

َ
ق
ُ
 أ

ْ
ن

َ
مِرْتُ أ

ُ
 أ

وا ذَلِكَ
ُ
عَل

َ
إِذَا ف

َ
اةَ، ف

َ
ةَ، وَيُؤْتُوا الزَّك

َ
لا  الِل، وَيُقِيمُوا الصَّ

ُ
 رَسُول

مِ، وَحِسَابُهُمْ
َ
قِّ الإِسْلا  بِحَ

َّ
هُمْ إِلا

َ
مْوَال

َ
ي دِمَاءَهُمْ وَأ  عَصَمُوا مِنِّ

ى اللِ . 
َ
عَل

57. Ibnu Hibban dari 
Abu Hurairah مَ : 

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل َّ

ى الل
َّ
 الِل صَل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
 :  ق

َ
ال

َ
بِي هُرَيْرَةَ، ق

َ
 عَنْ أ

، وَآمَنُوا بِي ُ َّ
 الل

َّ
هَ إِلا

َ
 إِل

َ
وا :  لا

ُ
ول

ُ
 النَّاسَ حَتَّى يَق

َ
اتِل

َ
ق
ُ
 أ

ْ
ن

َ
مِرْتُ أ

ُ
 أ

هُمْ
َ
مْوَال

َ
ي دِمَاءَهُمْ وَأ وا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّ

ُ
عَل

َ
إِذَا ف

َ
تُ بِهِ، ف

ْ
 وَبِمَا جِئ

ى اللِ . 
َ
هَا، وَحِسَابُهُمْ عَل ِ

ّ
ق  بِحَ

َّ
إِلا
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58. Ad-Darimi dari 
Syu’bah مِرْتُ

ُ
ي أ ِ

 إِنّ
َ

ال
َ
ى ق

َ
 بَل

َ
ال

َ
ِ ق

َّ
 الل

ُ
دًا رَسُول حَمَّ

ُ
شُكُّ م

َ
 شُعْبَةُ وَأ

َ
ال

َ
 ق

وهَا حَرُمَتْ
ُ
ال

َ
إِذَا ق

َ
ُ ف َّ

ا الل
َّ
هَ إِل

َ
ا إِل

َ
وا ل

ُ
ول

ُ
 النَّاسَ حَتَّى يَق

َ
اتِل

َ
ق
ُ
 أ

ْ
ن

َ
 أ

ِ
َّ

ى الل
َ
هَا وَحِسَابُهُمْ عَل ِ

ّ
ق ا بِحَ

َّ
هُمْ إِل

ُ
مْوَال

َ
يَّ دِمَاؤُهُمْ وَأ

َ
عَل

59. Ahmad dari Abu 
Hurairah مَ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل َّ

ى الل
َّ
بِيِّ صَل ُ عَنْهُ عَنْ النَّ َّ

بِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الل
َ
 عَنْ أ

إِذَا
َ
ُ ف َّ

ا الل
َّ
هَ إِل

َ
ا إِل

َ
وا ل

ُ
ول

ُ
 النَّاسَ حَتَّى يَق

َ
اتِل

َ
ق
ُ
 أ

ْ
ن

َ
مِرْتُ أ

ُ
 أ

َ
ال

َ
 ق

وَحِسَابُهُمْ هَا  ِ
ّ
ق بِحَ ا 

َّ
إِل هُمْ 

َ
مْوَال

َ
وَأ دِمَاءَهُمْ  ي  مِنِّ وهَا عَصَمُوا 

ُ
ال

َ
 ق

ِ
َّ

ى الل
َ
عَل

60. Ahmad 
إِذَا

َ
ف  ُ َّ

ا الل
َّ
إِل هَ 

َ
إِل ا 

َ
ل وا 

ُ
ول

ُ
يَق النَّاسَ حَتَّى   

ُ
اتِل

َ
ق
ُ
أ  

َ
ال

َ
ق  وَبِإِسْنَادِهِ 

هَا ِ
ّ
ق ا بِحَ

َّ
هُمْ إِل

َ
مْوَال

َ
ي دِمَاءَهُمْ وَأ ُ عَصَمُوا مِنِّ َّ

ا الل
َّ
هَ إِل

َ
ا إِل

َ
وا ل

ُ
ال

َ
 ق

61. Ahmad 
ا

َ
مَ ل

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل َّ

ى الل
َّ
ِ صَل

َّ
 الل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
 ق

َ
ال

َ
إِسْنَادِ ق

ْ
ا ال

َ
 وَبِهَذ

ا
َّ
هَ إِل

َ
ا إِل

َ
وا ل

ُ
ال

َ
إِذَا ق

َ
ُ ف َّ

ا الل
َّ
هَ إِل

َ
ا إِل

َ
وا ل

ُ
ول

ُ
 النَّاسَ حَتَّى يَق

ُ
اتِل

َ
ق
ُ
 أ

ُ
زَال

َ
 أ

هَا وَحِسَابُهُمْ ِ
ّ
ق ا بِحَ

َّ
سَهُمْ إِل

ُ
نْف

َ
هُمْ وَأ

َ
مْوَال

َ
ي أ دْ عَصَمُوا مِنِّ

َ
ق

َ
ُ ف َّ

 الل
َّ

ِ عَزَّ وَجَل
َّ

ى الل
َ
 عَل

62. Ahmad dari Abu 
Hurairah مِرْتُ

ُ
مَ أ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل َّ

ى الل
َّ
ِ صَل

َّ
 الل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
 ق

ُ
ول

ُ
بَا هُرَيْرَةَ يَق

َ
 أ

دًا حَمَّ
ُ

 م
َّ

ن
َ
ُ وَأ َّ

ا الل
َّ
هَ إِل

َ
ا إِل

َ
 ل

ْ
ن

َ
 النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أ

َ
اتِل

َ
ق
ُ
 أ

ْ
ن

َ
 أ

يَّ
َ
عَل مَ  دْ حَرَّ

َ
ق مَّ 

ُ
ث اةَ 

َ
الزَّك وَيُؤْتُوا  اةَ 

َ
ل وَيُقِيمُوا الصَّ  ِ

َّ
 الل

ُ
 رَسُول

َّ
ِ عَزَّ وَجَل

َّ
ى الل

َ
هُمْ وَحِسَابُهُمْ عَل

َ
مْوَال

َ
 دِمَاءَهُمْ وَأ
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63. Ahmad dari Umar َ
ال

َ
ق

َ
 ف

َ
ال

َ
 ق

َ
ون

ُّ
وْمِ وَهُمْ يُصَل

َ
ق

ْ
اءِ ال

َ
 هَؤُل

ُ
اتِل

َ
 تُق

َ
يْف

َ
 عُمَرُ ك

َ
ال

َ
 ق

ي وْ مَنَعُونِ
َ
ِ ل

َّ
اةِ وَالل

َ
وا عَنْ الزَّك وْمًا ارْتَدُّ

َ
نَّ ق

َ
اتِل

َ
ق
ُ
أ

َ
ِ ل

َّ
رٍ وَالل

ْ
بُو بَك

َ
 أ

يْتُ
َ
ا رَأ مَّ

َ
ل
َ
 عُمَرُ ف

َ
ال

َ
تُهُمْ ق

ْ
اتَل

َ
ق

َ
هُ ل

ُ
ُ وَرَسُول َّ

رَضَ الل
َ
ا ف ا مَِّ

ً
 عَنَاق

حَقُّ
ْ
نَّهُ ال

َ
تُ أ

ْ
رٍ لِقِتَالِهِمْ عَرَف

ْ
بِي بَك

َ
َ شَرحََ صَدْرَ أ َّ

الل

64. Ahmad dari Anas 
bin Malik مَ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل َّ

ى الل
َّ
ِ صَل

َّ
 الل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
 ق

َ
ال

َ
سِ بْنِ مَالِكٍ ق

َ
ن
َ
 عَنْ أ

َّ
ن

َ
ُ وَأ َّ

ا الل
َّ
هَ إِل

َ
ا إِل

َ
 ل

ْ
ن

َ
 النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أ

َ
اتِل

َ
ق
ُ
 أ

ْ
ن

َ
مِرْتُ أ

ُ
 أ

وا
ُ
ل
َ
ك

َ
وَأ نَا 

َ
ت
َ
قِبْل وا 

ُ
بَل

ْ
ق

َ
وَاسْت شَهِدُوا  إِذَا 

َ
ف  ِ

َّ
الل  

ُ
رَسُول دًا  حَمَّ

ُ
 م

هُمْ
ُ
مْوَال

َ
يْنَا دِمَاؤُهُمْ وَأ

َ
دْ حَرُمَتْ عَل

َ
ق

َ
نَا ف

َ
ات

َ
وْا صَل

َّ
نَا وَصَل

َ
 ذَبِيحَت

يْهِمْ
َ
يْهِمْ مَا عَل

َ
مُسْلِمِينَ وَعَل

ْ
هُمْ مَا لِل

َ
هَا ل ِ

ّ
ق ا بِحَ

َّ
إِل

65. Ahmad dari Aus
دِ

ْ
وَف فِي  مَ 

َّ
وَسَل يْهِ 

َ
عَل  ُ َّ

ى الل
َّ
ِ صَل

َّ
 الل

َ
تَيْتُ رَسُول

َ
أ  

ُ
ول

ُ
يَق وْسًا 

َ
 أ

ِ
َّ

يْرَ رَسُولِ الل
َ
يْرِي وَغ

َ
 فِيهَا غ

َ
ان

َ
امَ مَنْ ك

َ
ق

َ
ةٍ ف بَّ

ُ
ا فِي ق نَّ

ُ
ك

َ
قِيفٍ ف

َ
 ث

مَّ
ُ
هُ ث

ْ
تُل

ْ
اق

َ
 اذْهَبْ ف

َ
ال

َ
ق

َ
هُ ف سَارَّ

َ
 ف

ٌ
جَاءَ رَجُل

َ
مَ ف

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل َّ

ى الل
َّ
 صَل

ذًا هَا تَعَوُّ
ُ
ول

ُ
هُ يَق كِنَّ

َ
ى وَل

َ
 بَل

َ
ال

َ
ُ ق َّ

ا الل
َّ
هَ إِل

َ
ا إِل

َ
 ل

ْ
ن

َ
يْسَ يَشْهَدُ أ

َ
ل
َ
 أ

َ
ال

َ
 ق

هَ
َ
ا إِل

َ
وا ل

ُ
ول

ُ
 النَّاسَ حَتَّى يَق

َ
اتِل

َ
ق
ُ
 أ

ْ
ن

َ
مِرْتُ أ

ُ
 أ

َ
ال

َ
مَّ ق

ُ
هُ ث  رُدَّ

َ
ال

َ
ق

َ
 ف

هَا ِ
ّ
ق ا بِحَ

َّ
هُمْ إِل

ُ
مْوَال

َ
يَّ دِمَاؤُهُمْ وَأ

َ
مَتْ عَل وهَا حُرِّ

ُ
ال

َ
إِذَا ق

َ
ُ ف َّ

ا الل
َّ
إِل

Jika diperhatikan redaksi hadis  tersebut
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semua kutub al-sittah. Redaksi tersebut diriwayatkan oleh sahabat 
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Hadis tentang  yang tersebar dalam berbagai 

kitab hadis dan mempunyai berbagai variasi matan dalam kutub al-Tis’ah. 
Ada 65 versi hadis yang membicarakan tema tersebut dan terdapat 

26 hadis yang memiliki matan dengan tambahan lafaz . Dan

berjumlah 38 hadis yang menggunakan lafaz . Satu hadis 
diriwayatkan oleh Abu Bakar tatkala ditanya oleh Umar bin al-Khattab.237 

Serta 1 hadis dengan lafaz  dari Muadz bin Jabal.

Hadis-hadis yang berada dalam berbagai kitab hadis telah 
menunjukkan adanya perbedaan persepsi. Abu Hurairah yang 
paling banyak meriwayatkan hadis tersebut tidak memiliki varian 
matan. Berbeda dengan kitab Sahih al-Bukhari, Imam Muslim justru 
meriwayatkan lima hadis tentang tema yang sama. Abu Hurairah dalam 
kitab tersebut meriwayatkan empat hadis, salah satu hadis tersebut 
memiliki tambahan lafaz . Dan satu hadis lagi diriwayatkan oleh 
Abdullah bin Umar dengan redaksi yang sama dengan kitab Imam al-
Bukhari.238 Imam Ahmad dalam kitab beliau juga memiliki hadis yang 
berkaitan dengan tema di atas.239 

Kitab Sunan at-Tirmidzi memiliki empat varian hadis dari jalur 
Abu Hurairah, Anas bin Malik, dan Jabir bin Abdillah.240 Hadis yang 
sama juga diriwayatkan oleh Imam an-Nasa’i, Imam al-Baihaqi, Imam 
ad-Darimi, dan di dalam kitab Sahih Ibn Hibban. Kitab-kitab di atas 
menguatkan bahwa hadis yang akan dibahas oleh penulis benar-benar 
berasal dari Nabi Saw. 

Pada matan hadis di atas secara substansial tidak terdapat 
perbedaan dalam pemaknaan hadis. Sehingga tidak menyebabkan 

237Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah Al-
Bukhari, Shahih Bukhari, (Kairo: Daar Ibn Katsir, 1993) dalam DVD Al-Marja’ 
Al-Kabir Liturats Al-Islamiy. Juga dalam Maktabah Syamilah. 

238Lihat Muslim bin al-Hajjaj Abu al-Husain al-Qusyairi al-Naisaburi, Sahih 
Muslim, (Beirut: Dar Ihya al-Turas al-‘Arabi, t.t.), hlm. 2747.

239Lihat Abu ‘Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad 
al-Syaibani, Musnad Ahmad bin Hanbal, Cet. I, (Beirut: ‘Alam al-Kutub, 1998), hlm. 
287. 

240Lihat Muhammad bin ‘Isa Abu ‘Isa al-Tirmizi, Sunan al-Tirmidzi, (Beirut: 
Dar Ihya al-Turas al-‘Arabi, t.t.), hlm. 499.
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riwayah bial-ma’na, semua redaksinya selaras. Untuk selanjutnya mencari 
kualitas kesahihan matan hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Majah. 
Suatu matan hadis dapat dinyatakan maqbul sebagai matan hadis yang 
sahih apabila memenuhi unsur-unsur yaitu tidak bertentangan dengan 
petunjuk Al-Qur’an, tidak bertentangan dengan hadis yang kualitasnya 
lebih kuat, tidak bertentangan dengan akal sehat, tidak bertentangan 
dengan pancaindra dan fakta sejarah, dan susunan pernyataannya yang 
menunjukkan ciri-ciri sabda kenabian.

6. Asbab al-Wurud al-Hadis

Ada beberapa peristiwa terkait munculnya hadis 

yaitu peristiwa ketika Rasulullah Saw. diperintahkan oleh Allah Swt. 
untuk memerangi manusia dalam hal ini orang-orang musyrik atau 
non-Muslim sebagaimana terdapat dalam kitab al-Bayan oleh Ibnu 
Hamzah sebagai berikut:241

وا ذَلِكَ
ُ
عَل

َ
إِذَا ف

َ
ِ ف

َّ
 الل

ُ
دًا رَسُول حَمَّ

ُ
 م

َّ
ن

َ
ُ وَأ َّ

ا الل
َّ
هَ إِل

َ
ا إِل

َ
 ل

ْ
ن

َ
هُمْ حَتَّى يَشْهَدُوا أ

ْ
اتِل

َ
 ق

َّ
ِ عَزَّ وَجَل

َّ
ى الل

َ
هَا وَحِسَابُهُمْ عَل ِ

ّ
ق ا بِحَ

َّ
هُمْ إِل

َ
مْوَال

َ
دْ مَنَعُوا مِنْكَ دِمَاءَهُمْ وَأ

َ
ق

َ
ف

Perangilah mereka hingga mereka mau bersaksi bahwa tiada Ilah kecuali Allah 
dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Jika mereka telah melaksanakan 
hal itu berarti mereka telah mencegahmu untuk menumpahkan darah mereka dan 
mengambil harta mereka kecuali yang menjadi haknya (Islam) sedangkan hisab 
(perhitungan) mereka ada di sisi Allah”. 

Hadis di atas terdapat pada riwayat Imam Muslim sebagai berikut:

ارِيَّ عَنْ
َ
ق

ْ
حْمَنِ ال وبُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّ

ُ
نَا يَعْق

َ
ث يْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّ

َ
ت
ُ
نَا ق

َ
ث  حَدَّ

 يَوْمَ
َ

ال
َ
مَ ق

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل َّ

ى الل
َّ
ِ صَل

َّ
 الل

َ
 رَسُول

َّ
ن

َ
بِي هُرَيْرَةَ أ

َ
بِيهِ عَنْ أ

َ
 سُهَيْلٍ عَنْ أ

َ
ال

َ
ى يَدَيْهِ ق

َ
ُ عَل َّ

تَحُ الل
ْ
هُ يَف

َ
َ وَرَسُول َّ

بُّ الل حِ
ُ

ا ي
ً

ايَةَ رَجُل عْطِيَنَّ هَذِهِ الرَّ
ُ
أ

َ
 خَيْبَرَ ل

241Lihat Ibnu Hamzah al-Husaini al-Hanafi al-Damshiqi, Asbab al-Wurud, Vol. 
3, (Jakarta: Kalam Mulia, 2002), hlm. 59.
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هَا رَجَاءَ
َ
ل سَاوَرْتُ 

َ
ت
َ
 ف

َ
ال

َ
يَوْمَئِذٍ ق ا 

َّ
إِمَارَةَ إِل

ْ
حْبَبْتُ ال

َ
أ ابِ مَا  طَّ خَ

ْ
بْنُ ال  عُمَرُ 

بِي طَالِبٍ
َ
مَ عَلِيَّ بْنَ أ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل َّ

ى الل
َّ
ِ صَل

َّ
 الل

ُ
دَعَا رَسُول

َ
 ف

َ
ال

َ
هَا ق

َ
ى ل

َ
دْع

ُ
 أ

ْ
ن

َ
 أ

سَارَ عَلِيٌّ
َ
 ف

َ
ال

َ
يْكَ ق

َ
ُ عَل َّ

تَحَ الل
ْ
تَفِتْ حَتَّى يَف

ْ
ا تَل

َ
 امْشِ وَل

َ
ال

َ
عْطَاهُ إِيَّاهَا وَق

َ
أ
َ
 ف

َ
ال

َ
 النَّاسَ ق

ُ
اتِل

َ
ق
ُ
ى مَاذَا أ

َ
ِ عَل

َّ
 الل

َ
 يَا رَسُول

َ
صَرخَ

َ
تَفِتْ ف

ْ
مْ يَل

َ
 وَل

َ
ف

َ
مَّ وَق

ُ
 شَيْئًا ث

وا
ُ
عَل

َ
إِذَا ف

َ
ِ ف

َّ
 الل

ُ
دًا رَسُول حَمَّ

ُ
 م

َّ
ن

َ
ُ وَأ َّ

ا الل
َّ
هَ إِل

َ
ا إِل

َ
 ل

ْ
ن

َ
هُمْ حَتَّى يَشْهَدُوا أ

ْ
اتِل

َ
 ق

ِ
َّ

ى الل
َ
هَا وَحِسَابُهُمْ عَل ِ

ّ
ق ا بِحَ

َّ
هُمْ إِل

َ
مْوَال

َ
دْ مَنَعُوا مِنْكَ دِمَاءَهُمْ وَأ

َ
ق

َ
 ذَلِكَ ف

Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa’id; telah menceritakan kepada 
kami Ya’qub yaitu Ibnu ‘Abdur Rahman Al-Qari dari Suhail dari Bapaknya dari 
Abu Hurairah bahwa pada waktu perang Khaibar Rasulullah Saw. bersabda: 
“Sungguh aku akan menyerahkan bendera ini kepada seorang lelaki yang 
mencintai Allah dan Rasul-Nya, dan Allah akan memberikan kemenangan dengan 
tangannya. Umar bin Khattab berkata: Sungguh aku tidak pernah menginginkan 
sebuah kepemimpinan kecuali hanya pada hari itu saja. Ia berkata: lalu akupun 
menampakkan wajahku dengan harapan agar aku dipanggil untuk menerima 
bendera itu. Ia berkata: kemudian Rasulullah Saw. memanggil Ali bin Abi Thalib 
dan beliau memberikan bendera itu kepadanya seraya berkata: ‘Berangkatlah 
dan janganlah kamu menoleh ke belakang hingga Allah memenangkanmu.’ Abu 
Hurairah berkata: kemudian Ali berjalan lalu berhenti dengan tidak menoleh ke 
belakang ia berteriak: ‘Wahai Rasul, atas dasar apa aku memerangi manusia…?' 
Beliau menjawab: “Perangilah mereka hingga mereka mau bersaksi bahwa tiada 
Ilah kecuali Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Jika mereka telah 
melaksanakan hal itu berarti mereka telah mencegahmu untuk menumpahkan 
darah mereka dan mengambil harta mereka kecuali yang menjadi haknya (Islam) 
sedang hisab (perhitungan) mereka ada di sisi Allah”. (HR. Muslim).

Riwayat tersebut di atas memberikan informasi yang berharga 
mengenai latar peristiwa yang menyertai hadis perintah memerangi non-
Muslim. Dari riwayat di atas diketahui bahwa hadis perintah memerangi 
non-Muslim disabdakan oleh Nabi Saw. pada latar peristiwa perang 
Khaibar yang terjadi pada bulan Muharram tahun ke tujuh hijriah. Dan 
Ali bin Abi Thalib adalah sahabat yang menerima mandat dari perintah 
tersebut. Menilik latar peristiwa perang Khaibar ini, dapat dilihat 
bahwa konteks hadis perintah memerangi non-Muslim adalah konteks 
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perang, bukan dalam konteks damai. Artinya kafir yang diperintahkan 
untuk diperangi adalah kafir dengan kriteria yang sudah terpenuhi 
syarat-syarat untuk diperangi, bukan kafir yang hidup berdampingan 
dalam situasi damai. Namun, jika dibandingkan dengan perang-perang 
sebelumnya perang Khaibar adalah perang pertama yang dilakukan 
kaum Muslimin dengan memulai penyerangan terhadap pihak musuh.242

Hal ini memberi kesan bahwa Islam telah merusak tatanan 
perdamaian di jazirah Arab. Akan tetapi perlu dicermati lebih jauh 
lagi bahwa perintah untuk penyerangan terhadap Khaibar bukanlah 
tanpa alasan. Fakta sejarah mencatat bahwa Khaibar merupakan 
pusat komando yang mampu memobilisasi tiga titik kekuatan untuk 
menyerang kaum Muslimin di Madinah; 1) Quraisy bersama sekutunya 
dari arah selatan; 2) Ghathafan bersama subkabilahnya dari arah timur; 
dan 3) Bani Quraizhah dari arah dalam Kota Madinah. Keberadaan 
negara tetangga yang mampu memobilisasi serangan asing serta 
memengaruhi internal dalam negeri untuk berkhianat merupakan 
ancaman tersendiri bagi eksistensi suatu negara. 

Sadar akan ancaman bahaya Khaibar sebagai pusat komando 
serangan. Maka pasca gencatan senjata terhadap pihak Quraisy pada 
perjanjian Hudaibiyyah di akhir Dzulhijjah tahum keenam hijriah. Pada 
bulan Muharam pada awal tahun ke tujuh hijriah, Rasulullah Saw. 
melakukan serangan terhadap Yahudi Khaibar.243

Terdapat satu hadis yang setema dengan hadis perintah memerangi 
non-Muslim. Hadis tersebut adalah dari al-Miqdad bin al-Aswad sebagai 
berikut:

ظُ
ْ
ف

َّ
وَالل رُمْحٍ  بْنُ  دُ  حَمَّ

ُ
نَا م

َ
ث  ح و حَدَّ

ٌ
يْث

َ
ل نَا 

َ
ث سَعِيدٍ حَدَّ بْنُ  يْبَةُ 

َ
ت
ُ
ق نَا 

َ
ث  حَدَّ

يْثِيِّ عَنْ عُبَيْدِ
َّ
 عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ الل

ُ
يْث

َّ
خْبَرَنَا الل

َ
ارِبٌ أ

َ
ق

َ
 مُت

َ
 يَا رَسُول

َ
ال

َ
نَّهُ ق

َ
خْبَرَهُ أ

َ
نَّهُ أ

َ
سْوَدِ أ

َ
أ

ْ
دَادِ بْنِ ال

ْ
مِق

ْ
يَارِ عَنْ ال خِ

ْ
ِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ ال

َّ
 الل

يْفِ ضَرَبَ إِحْدَى يَدَيَّ بِالسَّ
َ
نِي ف

َ
اتَل

َ
ق

َ
ارِ ف

َّ
ف

ُ
ك

ْ
ا مِنْ ال

ً
قِيتُ رَجُل

َ
 ل

ْ
يْتَ إِن

َ
رَأ

َ
ِ أ

َّ
 الل

242Lihat Muhammad Sa’id Ramadhan al-Buthi, Fiqhus Sirah, (Beirut: Dar al-
Fikr al-Mu’ashir, 1411), hlm. 362.

243Lihat al-Mubarakfuri, Al-Rahiq al-Makhtum, hlm. 333.
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ْ
ن

َ
ِ بَعْدَ أ

َّ
 الل

َ
هُ يَا رَسُول

ُ
تُل

ْ
ق
َ
أ
َ
ف
َ
ِ أ

َّ
مْتُ للِ

َ
سْل

َ
 أ

َ
ال

َ
ق

َ
ي بِشَجَرَةٍ ف اذَ مِنِّ

َ
مَّ ل

ُ
طَعَهَا ث

َ
ق

َ
 ف

َ
تُ يَا رَسُول

ْ
ل

ُ
ق

َ
 ف

َ
ال

َ
هُ ق

ْ
تُل

ْ
ا تَق

َ
مَ ل

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل َّ

ى الل
َّ
ِ صَل

َّ
 الل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
هَا ق

َ
ال

َ
 ق

ِ
َّ

 الل
ُ

 رَسُول
َ

ال
َ
هُ ق

ُ
تُل

ْ
ق
َ
أ
َ
ف
َ
طَعَهَا أ

َ
 ق

ْ
ن

َ
 ذَلِكَ بَعْدَ أ

َ
ال

َ
مَّ ق

ُ
طَعَ يَدِي ث

َ
دْ ق

َ
ِ إِنَّهُ ق

َّ
 الل

هُ وَإِنَّكَ
َ
تُل

ْ
 تَق

ْ
ن

َ
 أ

َ
بْل

َ
تِكَ ق

َ
إِنَّهُ بِمَنْزِل

َ
تَهُ ف

ْ
تَل

َ
 ق

ْ
إِن

َ
هُ ف

ْ
تُل

ْ
ا تَق

َ
مَ ل

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل َّ

ى الل
َّ
 صَل

تِي
َّ
لِمَتَهُ ال

َ
 ك

َ
ول

ُ
 يَق

ْ
ن

َ
 أ

َ
بْل

َ
تِهِ ق

َ
بِمَنْزِل

Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa’id telah menceritakan kepada 
kami Laits. (dalam riwayat lain disebutkan) Dan telah menceritakan kepada 
kami Muhammad bin Rumh dan lafaz tersebut saling berdekatan kemiripannya. 
Telah mengabarkan kepada kami Laits dari Ibnu Syihab dari Atha’ bin Yazid 
al-Laitsi dari Ubaidullah bin Adi bin al-Khiyar dari al-Miqdad bin al-Aswad 
bahwa dia mengabarkan kepadanya, bahwa dia berkata, “Wahai Rasulullah, 
apa pendapatmu seandainya aku berjumpa dengan seorang lelaki dari golongan 
orang-orang kafir, lalu mereka menyerangku dan memotong salah satu dari 
tanganku dengan pedangnya. Kemudian dia lari dariku dan berlindung di balik 
sepohon kayu’, lalu orang yang melakukan itu berkata, ‘Aku menyerahkan diri 
karena Allah. Wahai Rasulullah, apakah aku boleh membunuhnya setelah dia 
mengucapkan ungkapan itu (tauhid)? ‘Rasulullah bersabda: “Janganlah kamu 
membunuhnya.” Al-Miqdad pun membantah, “Wahai Rasul! Lelaki itu telah 
memotong tanganku, dan setelah memotongnya ia (sengaja) mengucapkannya! 
Apakah aku boleh membunuhnya?” Rasulullah Saw. menjawab: “Janganlah 
kamu membunuhnya, seandainya kamu membunuh lelaki itu, maka sungguh 
dia seperti kamu sebelum kamu membunuhnya, sedangkan kamu berkedudukan 
sepertinya sebelum dia mengucapkan perkataan tersebut (maksudnya kafir). 
(HR. Muslim).

Hadis ini memiliki tema yang sama tentang keharaman membunuh 
jiwa yang telah mengucapkan syahadat. Hanya saja di dalam hadis ini 
tidak terdapat perintah untuk memulai peperangan dengan non-Muslim.

Peristiwa berikutnya adalah hadis Abu Hurairah ini menceritakan 
tentang percakapan yang telah terjadi antara Abu Bakar dan ‘Umar 
dan merupakan awal perdebatan mereka tentang masalah memerangi 
orang-orang yang enggan membayar zakat. Abu Bakar harus memerangi 
orang-orang yang melalaikan ajaran Islam setelah mereka (musyrikin) 
diberi waktu selama empat bulan untuk berpikir dan menentukan sikap, 
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yaitu beriman kepada Allah Swt. dan Rasul-Nya, serta menghilangkan 
segala rasa permusuhan dengan kaum Muslimin atau menentang 
Allah Swt. dan Rasul-Nya dan melanjutkan permusuhan dengan kaum 
Muslimin. Maka setelah empat bulan sudah habis waktunya, Abu Bakar 
boleh memerangi orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah 
dan Rasul-Nya. Adapun Asbab al-Wurud-nya yaitu:

ى
َّ
ِ صَل

َّ
 الل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
دْ ق

َ
 النَّاسَ وَق

ُ
اتِل

َ
 تُق

َ
يْف

َ
رٍ ك

ْ
بِي بَك

َ
ابِ لِأ طَّ خَ

ْ
 عُمَرُ بْنُ ال

َ
ال

َ
 ق

َ
ال

َ
مَنْ ق

َ
ُ ف َّ

ا الل
َّ
هَ إِل

َ
ا إِل

َ
وا ل

ُ
ول

ُ
 النَّاسَ حَتَّى يَق

َ
اتِل

َ
ق
ُ
 أ

ْ
ن

َ
مِرْتُ أ

ُ
مَ أ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل َّ

 الل

بُو
َ
 أ

َ
ال

َ
ق

َ
ِ ف

َّ
ى الل

َ
هِ وَحِسَابُهُ عَل ِ

ّ
ق ا بِحَ

َّ
سَهُ إِل

ْ
هُ وَنَف

َ
ي مَال دْ عَصَمَ مِنِّ

َ
ق

َ
ُ ف َّ

ا الل
َّ
هَ إِل

َ
ا إِل

َ
 ل

ِ
َّ

مَالِ وَالل
ْ
اةَ حَقُّ ال

َ
 الزَّك

َّ
إِن

َ
اةِ ف

َ
اةِ وَالزَّك

َ
ل قَ بَيْنَ الصَّ رَّ

َ
نَّ مَنْ ف

َ
اتِل

َ
ق
ُ
أ

َ
ِ ل

َّ
رٍ وَالل

ْ
 بَك

تُهُمْ
ْ
اتَل

َ
ق

َ
مَ ل

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل َّ

ى الل
َّ
ِ صَل

َّ
ى رَسُولِ الل

َ
ونَهُ إِل انُوا يُؤَدُّ

َ
ا ك

ً
ال

َ
ي عِق وْ مَنَعُونِ

َ
 ل

َّ
َ عَزَّ وَجَل َّ

يْتُ الل
َ
 رَأ

ْ
ن

َ
ا أ

َّ
ِ مَا هُوَ إِل

َّ
وَالل

َ
ابِ ف طَّ خَ

ْ
 عُمَرُ بْنُ ال

َ
ال

َ
ق

َ
ى مَنْعِهِ ف

َ
 عَل

حَقُّ
ْ
نَّهُ ال

َ
تُ أ

ْ
عَرَف

َ
قِتَالِ ف

ْ
رٍ لِل

ْ
بِي بَك

َ
دْ شَرحََ صَدْرَ أ

َ
ق

Dari Abu Hurairah dia berkata, “Ketika Rasulullah Saw. meninggal dunia, 
dan Abu Bakar diangkat sebagai khalifah setelahnya, serta orang-orang kafir 
dari kalangan Arab melakukan kekufuran, maka Umar bin al-Khattab berkata 
kepada Abu Bakar, ‘Bagaimana mungkin kamu akan memerangi manusia, 
sementara Rasulullah Saw. telah bersabda: “Aku diperintahkan untuk memerangi 
manusia hingga mereka mengucapkan, ‘Tidak ada tuhan (yang berhak disembah) 
melainkan Allah’, maka barang siapa yang mengucapkan, ‘Tidak ada tuhan (yang 
berhak disembah) melainkan Allah’, maka sungguh dia telah menjaga harta dan 
jiwanya dari (seranganku) kecuali dengan hak Islam, dan hisabnya diserahkan 
kepada Allah.’ Maka Abu Bakar berkata, ‘Demi Allah, sungguh aku akan 
memerangi orang yang membedakan antara salat dan zakat, karena zakat adalah 
(tuntutan) hak terhadap harta. Demi Allah, kalau mereka menghalangiku karena 
keengganan mereka sedangkan mereka pernah membayarnya kepada Rasulullah 
Saw. aku tetap akan memerangi mereka karena keengganan mereka.’ Maka Umar 
bin al-Khattab berkata, ‘Demi Allah tidaklah dia melainkan bahwa aku melihat 
Allah telah melapangkan dada Abu Bakar untuk memerangi (mereka) lalu aku 
mengetahui bahwa ia adalah kebenaran’. (HR. Muslim).
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7. Pemahaman Hadis Secara Tekstual

Memahami hadis untuk menemukan makna yang relevan dengan 
konteks saat ini tidak mudah. Para ulama telah menawarkan beberapa 
metode dalam hadis, untuk membantu menemukan makna yang relevan, 
contohnya memahami hadis dengan Al-Qur’an, memahami hadis 
dengan hadis, memahami hadis dengan pendekatan bahasa, memahami 
hadis dengan ijtihad. Penulis dalam hal ini mencoba memahami hadis 
dengan mengomparasikan beberapa metode yang telah diusulkan, 
seperti pendekatan bahasa, memahami hadis dengan Al-Qur’an, dan 
memahami hadis dengan pendekatan sosiologi atau antropologi.

S e b e l u m  m e n j e l a s ka n  p e m a h a m a n  h a d i s  t e n t a n g 

 terlebih dahulu perlu diungkap kata-kata yang

terdapat pada matan hadis secara leksikal, karena hal ini dipandang 
penting bagian dari memahami ungkapan yang terdapat pada redaksi 
hadis. Namun, dalam hal ini penulis tidak menyebutkan redaksi hadis 
dari masing-masing kitab, mengingat terdapat 380 buah hadis yang 
berkaitan dengan tema. Penulis hanya memfokuskan satu hadis riwayat 
Ibnu Majah dari Abu Hurairah dan juga mencoba membandingkan 
dengan riwayat yang lain. Hadis tersebut adalah:

عَنْ غِيَاثٍ  بْنُ  صُ 
ْ
وَحَف مُعَاوِيَةَ  بُو 

َ
أ نَا 

َ
ث حَدَّ شَيْبَةَ  بِي 

َ
أ بْنُ  رِ 

ْ
بَك بُو 

َ
أ نَا 

َ
ث  حَدَّ

يْهِ
َ
ُ عَل َّ

ى الل
َّ
ِ صَل

َّ
 الل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
 ق

َ
ال

َ
بِي هُرَيْرَةَ ق

َ
بِي صَالِحٍ عَنْ أ

َ
عْمَشِ عَنْ أ

َ
أ

ْ
 ال

وهَا عَصَمُوا
ُ
ال

َ
إِذَا ق

َ
ُ ف َّ

ا الل
َّ
هَ إِل

َ
ا إِل

َ
وا ل

ُ
ول

ُ
 النَّاسَ حَتَّى يَق

َ
اتِل

َ
ق
ُ
 أ

ْ
ن

َ
مِرْتُ أ

ُ
مَ أ

َّ
 وَسَل

َّ
ِ عَزَّ وَجَل

َّ
ى الل

َ
هَا وَحِسَابُهُمْ عَل ِ

ّ
ق ا بِحَ

َّ
هُمْ إِل

َ
مْوَال

َ
ي دِمَاءَهُمْ وَأ  مِنِّ

Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah telah menceritakan 
kepada kami Abu Mu’awiyah dan Hafsh bin Ghiyats dari Al-A’masy dari 
Abu Shalih dari Abu Hurairah dia berkata, “Rasulullah Saw. bersabda: “Aku 
diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan ‘Laa 
Ilaaha Illallah’. Jika mereka telah mengucapkannya, maka telah terjaga dariku 
darah dan harta mereka, kecuali dengan haknya. Dan hisab mereka hanya 
ditentukan oleh Allah ‘azza wajalla.” (HR. Ibnu Majah).
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Hadis di atas secara tekstual merupakan perintah untuk memerangi 
non-Muslim yang terdapat di dalam beberapa hadis Nabi Saw. Dalam 
literatur kutub al-tis’ah telah mencatat bahwa terdapat tujuh sahabat 
yang meriwayatkan hadis perintah memerangi non-Muslim. Mereka 
adalah Abdullah bin Umar, Umar Ibn al-Khattab, Anas bin Malik, Abu 
Hurairah, Jabir bin Abdillah, Aus bin Abi Aus, dan Mu’adz bin Jabal. 
Rincian redaksi hadis dari tiap-tiap sahabat perawi tersebut telah 
diungkapkan sebelumnya.

Redaksi hadis  tersebut dijumpai pada 65

hadis dengan jalur sanad yang tercantum pada semua kutub al-sittah. 
Redaksi tersebut diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah, Aus, Anas 
ibn Malik, Ibnu ‘Umar, Umar Ibn al-Khattab, Mu’adz ibn Jabal, Jabir ibn

‘Abdillah. Sementara yang menggunakan lafaz  terdapat 

1 buah hadis riwayat ad-Darimi bersumber dari Syu’bah. Sementara 

yang menggunakan lafaz  terdapat 2 buah hadis riwayat

al-Baihaqi Shagir dari Abu Hurairah dan riwayat Ahmad. Terdapat juga

lafaz  dalam riwayat Ahmad.

Jika dilihat secara sepintas hadis tersebut bertentangan dengan QS.

al-Baqarah ayat  yang berarti tidak ada paksaan dalam

beragama. Hadis tersebut dimulai dengan lafaz  yang 

berasal dari kata  yang merupakan bentuk fiil madhi yang berbentuk

majhul yang berarti diperintahkan. Penambahan huruf  berfungsi 

sebagai bentuk mutakallim menunjukkan adanya perintah dari seseorang 
yang di atas kepada bawahan244, akan tetapi dalam hal ini redaksi hadis 

hanya menggunakan lafaz  dan tidak menggunakan  atau 

 yang berarti diwajibkan, sehingga apa pun yang dilakukan akan 

membawa kepada kemaslahatan atau hal yang positif, contohnya seperti 
puasa dan salat.

244Lihat Munawwir, Kamus Arab-Indonesia Al-Munawwir, (Surabaya: Pustaka 
Progresif, 2007), hlm. 23.
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Lafaz  juga mengandung sebuah illat ketika perintah tersebut 

diucapkan. Illat dalam hadis tersebut bervariatif. Mulai dari bertentangan 
dengan Al-Qur'an dan konsep kebebasan beragama saat ini.

Sedangkan lafaz hadis berikutnya adalah menggunakan kata-kata 

 yang berasal dari fiil madhi  yang artinya memerangi. Hadis 

tidak menggunakan lafaz  yang berarti membunuh. Sebab antara 

membunuh dengan memerangi memiliki perbedaan yang sangat jauh.

Kata-kata  dapat diartikan dengan memerangi jika ada sebab-
sebab tertentu, misalnya karena dizalimi atau disakiti. Sedangkan kata

 memiliki arti sengaja untuk melakukan pembunuhan. Sehingga 

hadis tersebut menggunakan wazan  (memerangi) bukan kata  

(membunuh). Artinya Rasul Saw. tidak pernah memaksa orang lain di 
luar Islam untuk masuk Islam. Bahkan beliau sangat menghormati hak-
hak mereka non-Muslim, kecuali ketika mereka melanggar perjanjian 
yang telah disepakati, atau karena umat Islam diperangi, barulah 
kemudian memberikan balasan dengan perang pula.

Sementara itu Ramadhan al-Buthi menuturkan mengkritik 
kesalahan orang-orang dalam memahami makna hadis permusuhan 
terhadap non-Muslim adalah tidak telitinya mereka terhadap redaksi 

yang digunakan. Mereka lalai membedakan makna kata  dengan 

. Kalimat  mempunyai makna yang jauh berbeda dengan .

Jika hadis-hadis tersebut menggunakan redaksi , tentu maknanya

akan bertentangan dengan banyak ayat-ayat dan hadis yang lain,

tetapi hadis tersebut menggunakan redaksi kalimat . Kalimat 

merupakan derivasi dari fi›il ufa’il yang mempunyai fungsi musyarakah

atau persekutuan dua orang. Jadi, kalimat  merupakan reaksi dari 

adanya upaya pihak kedua yang ingin membunuh. Oleh karena itu, 
reaksi dari pihak yang ingin dibunuh disebut sebagai muqatil, sedangkan 
pihak yang memulai disebut sebagai qatil. Dengan demikian makna 
hadis yang tepat adalah; Aku diperintahkan untuk menghalangi apa pun 
rintangan yang mencegahku untuk berdakwah di jalan Allah, meskipun dengan 
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jalan memerangi orang-orang yang memusuhi kaum Muslimin, dan inilah 
kewajiban yang diberikan Allah kepadaku.245

Kemudian pada teks hadis itu juga terdapat lafaz  yang

merupakan isim ma’rifah yang dalam hadis tersebut ditujukan kepada 
kaum musyrik atau orang-orang kafir. Hal ini disebabkan bahwa lafaz 

 tersebut bersifat umum. Sementara lafaz khusus dengan kata

 terdapat dalam riwayat Abu Daud. 

Kata  merupakan bentuk jamak dari kata al-ins, asalnya adalah 

al-Unas.246 Karena penyebutan yang berulang-ulang, orang-orang Arab 
kemudian menghilangkan hamzah di awal pengucapan dan lebih sering 

diucapkan sebagai  tanpa hamzah di awal kata. Dengan demikian 

sejatinya, akar kata kata  tersusun dari tiga huruf yaitu hamzah, nun, 

dan sin. Kombinasi susunan huruf ini membentuk kata dengan makna 
‘tampak’ atau terlihat.247 Bangsa Arab menamakan manusia dengan 
kata al-ins yang berarti tampak karena manusia adalah makhluk yang 
tampak dalam pandangan mata, sebagai lawan dari makhluk jin yang 
tersembunyi dari pandangan mata.

Karena merupakan bentuk jamak, maka kata  di dalam hadis 

ini menunjukkan bahwa objek yang diperintahkan untuk diperangi 
adalah manusia dalam jumlah banyak. Dengan kata lain, ada sekelompok 
atau kalangan tertentu yang dimaksud di dalam hadis. Berdasarkan 
keterangan dari frasa kedua yang menyebutkan tuntutan di dalam 
perang yang harus dipenuhi yaitu syahadat La Ilaha Illa Allah dan 
Muhammad adalah utusan Allah, maka diketahui golongan manusia 
yang diperintahkan untuk diperangi di dalam hadis ini adalah orang-
orang non-Muslim yang belum bersyahadat. Secara literal, hadis ini 
mengatakan bahwa mereka masih akan terus diperangi sebelum mereka 
mengucapkan syahadat. Namun apakah cukup pemahaman hadis ini 
secara literal? Perlu dilakukan tinjauan berdasarkan latar belakang 

245Lihat Muhammad Said Ramadhan al-Buthi, al-Jihad Fi ‘l-Islam Kaifa 
Nafhamuhu Wa Kaifa Numarisuhu, (Beirut: Dar al-Fikr, 1993), hlm. 95.

246Muhammad bin Ya’qub Fairuz al-Abadi, al-Qamus al-Muhith, VIII (Beirut: 
Mu’assasah Risalah, 1426), hlm. 579.

247Ibnu Faris, Mu’jam Maqayis al-Lughah, tahqiq: Abdussalam Muhammad 
Harun, Jilid 1, hlm. 145.
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historis hadis ini. Konteks apa yang menyertai diucapkannya hadis ini 
oleh Rasulullah Saw.?

Untuk diketahui bahwa pada hadis yang penulis bahas yaitu 

menggunakan lafaz  yang dalam bahasa Arab tidaklah selalu

menunjukkan semua manusia, melainkan hanya sebagian baik sedikit 
ataupun banyak jumlahnya. Sebagai contoh misalnya QS. al-Hajj ayat 27:

جٍّ
َ
ف  ِ

ّ
ل

ُ
ك مِنْ  تِيْنَ 

ْ
يَّأ ضَامِرٍ   ِ

ّ
ل

ُ
ى ك

ٰ
عَل وَّ ا 

ً
رِجَال توُْكَ 

ْ
يَأ حَجِّ 

ْ
بِال النَّاسِ  فِى   

ْ
ن ذِّ

َ
 وَا

عَمِيْقٍۙ  ٢٧
Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan 
datang kepadamu dengan berjalan kaki, dan mengendarai unta yang kurus yang 
datang dari segenap penjuru yang jauh.

Dipahami makna  pada ayat tersebut bukanlah semua manusia

pada umumnya, melainkan hanya umat Islam, dan tentunya bagi yang 
mampu melaksanakannya. 

Dalam QS. Ali Imran ayat 46 sebagai berikut:

لِحِيْنَ ٤٦ مِنَ الصّٰ ا وَّ
ً

هْل
َ
مَهْدِ وكَ

ْ
مُ النَّاسَ فِى ال ِ

ّ
ل
َ
وَيُك

Dan Dia berbicara dengan manusia dalam buaian dan ketika sudah dewasa dan 
Dia adalah termasuk orang-orang yang shaleh.”.

Yang dimaksud manusia dalam ayat di atas tersebut tentunya bukan 
semua manusia, melainkan terbatas orang-orang yang berbicara kepada 
Maryam saja, bukanlah semua manusia.

Sementara dalam QS. Ali Imran ayat 173 berikut:

اِيْمَانًاۖ زَادَهُمْ 
َ
اخْشَوْهُمْ ف

َ
مْ ف

ُ
ك

َ
ل دْ جَمَعُوْا 

َ
 النَّاسَ ق

َّ
هُمُ النَّاسُ اِن

َ
ل  

َ
ال

َ
ذِيْنَ ق

َّ
ل
َ
 ا

١٧٣ 
ُ

وكَِيْل
ْ
ُ وَنِعْمَ ال ّٰ

وْا حَسْبُنَا الل
ُ
ال

َ
ق وَّ

 (Yaitu) orang-orang (yang menaati Allah dan Rasul) yang kepada mereka ada 
orang-orang yang mengatakan: «Sesungguhnya manusia telah mengumpulkan 
pasukan untuk menyerang kamu, karena itu takutlah kepada mereka», maka 
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perkataan itu menambah keimanan mereka dan mereka menjawab: «cukuplah 
Allah yang menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung».

Lafaz  dalam ayat di atas adalah Abu Sufyan sebagaimana

diungkapkan oleh Ibnu Abbas. Sementara itu Mujahid berpendapat

yang dimaksud  adalah Nu'aim Ibn Mas'ud. Sementara itu sebagian 
ulama tafsir berpendapat yang dimaksud  dalam ayat itu adalah 
orang-orang munafik, dan bukanlah semua manusia.248

Setelah mengetahui makna kalimat  dalam hadis tersebut, 

maka yang dimaksud dengan kalimat  dalam redaksi hadis-hadis

tersebut menurut Ibnu Hajar adalah musyrikin saja selain ahlul kitab.

Oleh karena itu kalimat  adalah kalimat yang bermakna umum

tetapi mempunyai makna khusus. Sementara menurut Ibnu 'Arabi 
berpendapat bahwa tidak semua musyrikin halal darahnya, melainkan 
musyrikin yang sedang melakukan peperangan atau permusuhan nyata 
terhadap kaum Muslimin.249

Dengan demikian, redaksi hadis  muncul 

setelah turunnya perintah perang dalam QS. at-Taubah ayat 5 yang 
ditujukan kepada kaum musyrik yang oleh Ibnu Hajar al-Asqalani Fath 
al-Bari dijadikan dasar untuk menafsirkan ayat tersebut. 250 Ayat tersebut 
adalah sebagai berikut:

وْهُمْ
ُ

مُوْهُمْ وَخُذ  وَجَدْتُّ
ُ

مُشْركِِيْنَ حَيْث
ْ
وا ال

ُ
تُل

ْ
اق

َ
حرُُمُ ف

ْ
شْهُرُ ال

َ
ا

ْ
 ال

َ
خ

َ
سَل

ْ
اِذَا ان

َ
 ف

وةَ
ٰ
تَوُا الزَّك

ٰ
وةَ وَا

ٰ
ل امُوا الصَّ

َ
ق
َ
 تَابُوْا وَا

ْ
اِن

َ
 مَرْصَدٍۚ ف

َّ
ل

ُ
هُمْ ك

َ
عُدُوْا ل

ْ
 وَاحْصُرُوْهُمْ وَاق

حِيْمٌ ٥ وْرٌ رَّ
ُ
ف

َ
َ غ ّٰ

 الل
َّ

هُمْۗ اِن
َ
وْا سَبِيْل

ُّ
ل

َ
خ

َ
ف

248Lihat Jamal al-Din Abu al-Faraj al-Jauzy, Zad al-Masir Fi ’Ilm al-Tafsir, tahqiq 
Abd al-Razzaq al-Mahdy, Vol. 3, (Beirut: Dar al-Kitab al-’Araby, 1422H), hlm. 233.

249Lihat Ibnu Hajar al-’Asqalany, Fath al-Bari, (Beirut: Dar al-Ma’rifah, 1379H), 
hlm. 77.

250Lihat Ibnu Hajar al-’Asqalany, Fath al-Bari, (Beirut: Dar al-Ma’rifah, 1379H), 
hlm. 107.
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Apabila sudah habis bulan-bulan haram itu, maka bunuhlah orang-orang 
musyrikin itu di mana saja kamu jumpai mereka, dan tangkaplah mereka. 
Kepunglah mereka dan intailah di tempat pengintaian. Jika mereka bertaubat dan 
mendirikan salat dan menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka 
untuk berjalan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Maksud “taubat” dalam ayat tersebut di atas berhenti melakukan 
perbuatan kufur dan kembali kepada ajaran tauhid yang diajarkan oleh 
Rasul Saw. Ayat ini ditafsirkan oleh Rasul Saw. dengan sabda beliau 

. Ada hubungan

antara ayat dengan hadis di atas, yaitu memberikan kebebasan dalam 
ayat perlindungan dalam hadis yang memiliki arti yang sama. 

Lafaz  menunjukkan bahwa yang diperintah adalah Rasul 

Saw. Sedangkan yang memerintahkan beliau adalah Allah Swt. Dan

lafaz  atau lafaz . Secara umum dua lafaz 

itu tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Akan tetapi para ulama 
memiliki perbedaan pemahaman hadis yang variatif ketika menuliskan 
dan memasukkan dalam bab-bab yang berbeda. Sehingga tidak salah 
jika pengelompokkan ulama terhadap hadis tersebut dalam konteks 
perang, membunuh non-Muslim, atau menunaikan zakat.

Terkait dengan matan hadis yang memiliki lafaz  

Ibn Hajar al-‘Asqalani dalam kitabnya Fath al-Bari mengungkapkan 
bahwa hadis tersebut adalah hadis yang sanadnya gharib, dimulai 
dari periwayatan Waqid dan Syu’bah. Hal ini juga dikatakan oleh Ibn 
Hibban dalam kitabnya. Selan itu, al-‘Asqalani juga mengatakan hadis 
yang sanadnya gharib dari periwayatan Abdul Malik. Sehingga al-
Bukhari dan Muslim menyimpulkan bahwa hadis tersebut matannya 
sahih dan sanadnya gharib. Hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah 
bin Umar merupakan sebuah respons dari perdebatan Umar dan Abu 
Bakar tatkala melihat orang-orang yang melarang untuk berzakat dan 
orang-orang yang tidak ingin mengeluarkan zakat, sehingga Umar 
geram dan ingin membunuhnya. Akan tetapi, Abu Bakar menambahkan 
dengan lafaz kalimat ini menjelaskan bahwa tujuan perang adalah 

adanya sebab-sebab yang disebutkan dalam hadis  

sehingga membunuh bukan jalan satu-satunya tatkala terdapat orang 
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yang melarang zakat, tetapi mengajak mereka untuk masuk Islam. 
Sehingga secara tekstual hadis tersebut mengandung pernyataan bahwa 
orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat, mengerjakan salat, 
menunaikan zakat, akan dijamin jiwanya walaupun tidak melaksanakan 
hukum-hukum yang lain. Hal ini dapat dilihat pada hadis berikut:

ُ
دًا رَسُول حَمَّ

ُ
 م

َّ
ن

َ
ُ وَأ َّ

ا الل
َّ
هَ إِل

َ
ا إِل

َ
 ل

ْ
ن

َ
 النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أ

َ
اتِل

َ
ق
ُ
 أ

ْ
ن

َ
مِرْتُ أ

ُ
 أ

دِمَاءَهُمْ ي  مِنِّ عَصَمُوا  ذَلِكَ  وا 
ُ
عَل

َ
ف إِذَا 

َ
ف اةَ 

َ
الزَّك وَيُؤْتُوا  اةَ 

َ
ل الصَّ وَيُقِيمُوا   ِ

َّ
 الل

ِ
َّ

ى الل
َ
امِ وَحِسَابُهُمْ عَل

َ
إِسْل

ْ
قِّ ال ا بِحَ

َّ
هُمْ إِل

َ
مْوَال

َ
وَأ

Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi; tidak ada 
ilah kecuali Allah dan bahwa sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah, 
menegakkan salat, menunaikan zakat. Jika mereka lakukan yang demikian maka 
mereka telah memelihara darah dan harta mereka dariku kecuali dengan haq Islam 
dan perhitungan mereka ada pada Allah. (HR. al-Bukhari).

Kemudian pada redaksi selanjutnya pada hadis tersebut adalah 

 menunjukkan perintah untuk menjaga

dan berperang sampai kaum kafir mengucap syahadat. Maka orang yang 
menolak Islam pada zaman dahulu diperangi. Nabi Saw. menerima 
setiap orang yang ingin masuk Islam, dengan mengucap dua syahadat 
saja, maka dengan itu darahnya akan dilindungi dan Nabi Saw. 
menjadikannya seorang Muslim. Nabi Saw. tidak pernah mensyaratkan 
kepada seseorang yang ingin masuk Islam untuk melakukan salat atau 
zakat dan Nabi Saw. menerima seseorang dari suatu kaum untuk masuk 
agama Islam tanpa menyuruhnya berzakat. Hal itu diperkuat dengan 
perkataan Jabir, bahwa sahabat Tsaqif ketika masuk Islam disyaratkan 
untuk tidak bersedekah dan tidak berjihad, karena akan ada masanya 
bahwa kamu akan bersedekah atau berjihad.

Dengan demikian, seseorang yang mengucapkan dua kalimat 
syahadat akan dilindungi darah dan hartanya. Maka orang yang meng-
ucapkan syahadat sudah dianggap menjadi Muslim, ketika orang 
tersebut telah masuk Islam maka hendaknya ia mendirikan salat, 
berzakat, dan melaksanakan syariat Islam lainnya. 
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Kemudian pada teks hadis tersebut juga terdapat kalimat 

 yang maksudnya adalah hal-hal yang bersifat rahasia.

Kalimat di atas dapat dijadikan dalil diterimanya amal perbuatan yang 
bersifat lahiriah (tampak) daan menetapkan hukum dengan bukti-bukti 
yang zahir. Demikian pula bahwa keyakinan yang kuat cukup sebagai 
syarat diterimanya iman seseorang.

8. Pemahaman Hadis Secara Kontekstual

Terdapat dua peristiwa yang berbeda terkait dengan hadis

 tersebut. Peristiwa pertama yang terkait

diperintahkannya Rasulullah Saw. untuk memerangi manusia (orang-
orang Musyrik) sebagaimana dapat dipahami dari hadis yang bersumber 
dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah sebagai berikut:

َ
اتِل

َ
ق
ُ
 أ

ْ
ن

َ
مِرْتُ أ

ُ
مَ أ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل َّ

ى الل
َّ
ِ صَل

َّ
 الل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
 ق

َ
ال

َ
بِي هُرَيْرَةَ ق

َ
 عَنْ أ

هُمْ
َ
مْوَال

َ
ي دِمَاءَهُمْ وَأ وهَا عَصَمُوا مِنِّ

ُ
ال

َ
إِذَا ق

َ
ُ ف َّ

ا الل
َّ
هَ إِل

َ
ا إِل

َ
وا ل

ُ
ول

ُ
 النَّاسَ حَتَّى يَق

َّ
ِ عَزَّ وَجَل

َّ
ى الل

َ
هَا وَحِسَابُهُمْ عَل ِ

ّ
ق ا بِحَ

َّ
 إِل

Dari Abu Hurairah dia berkata, “Rasulullah Saw. bersabda: “Aku diperintahkan 
untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan ‘Laa Ilaaha Illallah’. 
Jika mereka telah mengucapkannya, maka telah terjaga dariku darah dan harta 
mereka, kecuali dengan haknya. Dan hisab mereka hanya ditentukan oleh Allah 
‘azza wajalla.” (HR. Ibnu Majah).

Hadis di atas secara tegas Rasulullah Saw. diperintahkan untuk 
memerangi manusia sampai mereka mengucapkan”Laa Ilaaha illallah”. 
Yang memerintahkan Rasul Saw. adalah Allah Swt. Perintah ini dengan 

menggunakan redaksi hadis . 

Fakta sejarah tidak dapat dipungkiri menunjukkan bahwa umat 
Islam pernah terlibat dalam perperangan, terutama pada masa Rasul 
dan para sahabat. Keterlibatan umat Islam dalam perperangan pada 
waktu itu dapat dimaklumi karena perang merupakan salah satu cara 
membela diri dan mempertahankan kekuasaan pada zaman dulu. 
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Sehingga tidak dapat dipungkiri sebagian teks Al-Qur’an dan hadis 
berisi tentang peperangan, anjuran memerangi orang lain, dan jihad 
melawan musuh-musuh Islam.

Namun, sebagian orang mempunyai pemahaman yang keliru 
terhadap hadis ini. Mereka memahami hadis ini sebagai perintah dari 
agama untuk memerangi semua orang musyrik (non-Muslim) hingga 
mereka mengucapkan syahadat. Efeknya, sering terjadi kekerasan atau 
penyerangan terhadap non-Muslim dengan berdalih pada hadis ini. 
Mereka meyakini apa yang dilakukannya itu merupakan sesuatu yang 
benar dan diperintahkan oleh agama. Oleh karena itu, tidaklah meng-
herankan, jika Syekh Muhammad al-Ghazali menyebut hadis ini sebagai 
hadis yang madhlûm (terzalimi). 

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa penggunaan kata 
an-naâs pada hadis di atas, redaksinya umum, namun yang dikehendaki 
itu adalah orang-orang tertentu, bukan seluruh manusia. Para ulama 
berbeda pendapat dalam menafsirkan kata an-nâas yang terdapat pada 
hadis di atas. 

Pertama, an-nâas yang dimaksud pada hadis di atas adalah orang-
orang yang musyrik, karena dalam riwayat yang lain ada hadis yang 
berbunyi: “Aku diperintahkan untuk membunuh orang-orang musyrik.” 
Kedua, bahwa yang dimaksud dengan an-nâas pada hadis di atas 
adalah orang-orang yang memerangi umat Islam. Kelompok ini tidak 
sepakat jika an-nâas pada hadis di atas yang dimaksud adalah orang-
orang musyrik. Kelompok kedua ini di antaranya adalah Ibnul ‘Arabi 
al-Maliki. Ia berpendapat bahwa ayat-ayat yang berbunyi “faqtulû al-
musyrikîn” (perangilah orang-orang musyrik) harus dipahami bahwa 
yang dimaksud adalah orang-orang musyrik yang memerangi umat 
Islam, bukan semua orang musyrik. 

Hal ini karena beberapa hadis telah menjelaskan bahwa 
perempuan, anak kecil, pendeta, dan orang-orang yang lemah tidak 
boleh untuk diperangi. Dengan demikian lafaz an-nâas (manusia yang 
boleh diperangi) pada hadis di atas adalah orang-orang musyrik yang 
memerangi umat Islam. Pendapat ini juga didukung oleh Ibnu Taimiyah. 
Ia berpendapat, manusia yang boleh diperangi hanyalah orang-orang 
musyrik yang menghunuskan pedang mereka untuk menyerang umat 
Islam, bukan orang-orang musyrik yang berdamai dengan orang Islam. 



271Bab 10 | Ilmu Ma’ani Al-Hadis

Ibnu Taimiyah pun menguatkan pendapatnya ini dengan firman 
Allah yang terdapat pada QS. Al-Baqarah ayat 190 sebagai berikut:

بُّ حِ
ُ

ي ا 
َ
ل  َ ّٰ

الل  
َّ

اِن تَعْتَدُوْاۗ   ا 
َ
وَل مْ 

ُ
وْنكَ

ُ
اتِل

َ
يُق ذِيْنَ 

َّ
ال  ِ

ّٰ
الل سَبِيْلِ  فِيْ  وْا 

ُ
اتِل

َ
 وَق

مُعْتَدِيْنَ ١٩٠
ْ
ال

Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) 
janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai 
orang-orang yang melampaui batas.

Mereka ini adalah orang-orang musyrik yang menyiapkan dirinya 
untuk berperang. Adapun orang-orang musyrik yang tidak memerangi 
umat Islam, seperti para pendeta, orang-orang yang sudah tua renta, 
perempuan dan anak-anak, mereka semua tidak boleh diperangi. 
Pendapat ini juga didukung oleh Ibnul Qayyim al-Jawziyah, Ibnu Rajab 
al-Hanbali, Al-Amir Ash-Shan’ani, Syekh Muhammad al-Ghazali, Syekh 
‘Abdullah bin Zaid (ulama Qatar), dan Syekh Yusuf Al-Qaradhawi. 

Dari penjelasan di atas jelaslah bahwa yang dimaksud dengan an-nâas 
(manusia) yang boleh diperangi pada hadis di atas adalah orang-orang 
musyrik yang mengangkat senjata memerangi umat Islam. Pemahaman 
seperti ini sesuai dengan manhaj yang mengkompromikan semua 
dalil, baik dari Al-Qur’an maupun hadis-hadis Nabi sehingga tidak 
terjadi pertentangan di antara dalil-dalil itu. Juga tidak menggugurkan 
sebagian dalil-dalil itu. Memahami hadis di atas sebagai perintah untuk 
memerangi non-Muslim merupakan pemahaman yang tidak benar dan 
akan bertentangan dengan sekian ayat Al-Qur’an yang memberikan 
pilihan kepada manusia untuk memilih agama sesuai yang diyakininya. 

Sejarah mencatat Rasul Saw. tidak pernah membunuh seorang 
musyrik pun hanya karena ia seorang musyrik. Dalam Shahih al-Bukhari 
dikisahkan sebagai berikut: 

َ
بَعَث  

َ
ال

َ
ُ عَنْهُ ق َّ

بَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ الل
َ
أ نَّهُ سَمِعَ 

َ
أ بِي سَعِيدٍ 

َ
أ بْنُ  نِي سَعِيدُ 

َ
ث  حَدَّ

ةَ
َ
جَاءَتْ بِرَجُلٍ مِنْ بَنِي حَنِيف

َ
دٍ ف جْ

َ
 ن

َ
ا قِبَل

ً
مَ خَيْل

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل َّ

ى الل
َّ
 النَّبِيُّ صَل

يْهِ
َ
إِل رجََ 

َ
خ

َ
ف مَسْجِدِ 

ْ
ال سَوَارِي  مِنْ  بِسَارِيَةٍ  رَبَطُوهُ 

َ
ف الٍ 

َ
ث
ُ
أ بْنُ  مَامَةُ 

ُ
ث هُ 

َ
ل  

ُ
ال

َ
 يُق
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 عِنْدِي خَيْرٌ يَا
َ

ال
َ
ق

َ
مَامَةُ ف

ُ
 مَا عِنْدَكَ يَا ث

َ
ال

َ
ق

َ
مَ ف

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل َّ

ى الل
َّ
 النَّبِيُّ صَل

تَ تُرِيدُ
ْ
ن
ُ
 ك

ْ
ى شَاكِرٍ وَإِن

َ
 تُنْعِمْ تُنْعِمْ عَل

ْ
 ذَا دَمٍ وَإِن

ْ
تُل

ْ
نِي تَق

ْ
تُل

ْ
 تَق

ْ
دُ إِن حَمَّ

ُ
 م

مَامَةُ
ُ
هُ مَا عِنْدَكَ يَا ث

َ
 ل

َ
ال

َ
مَّ ق

ُ
غَدُ ث

ْ
 ال

َ
ان

َ
تُرِكَ حَتَّى ك

َ
تَ ف

ْ
 مِنْهُ مَا شِئ

ْ
سَل

َ
 ف

َ
مَال

ْ
 ال

َ
ال

َ
ق

َ
غَدِ ف

ْ
 بَعْدَ ال

َ
ان

َ
هُ حَتَّى ك

َ
تَركَ

َ
ى شَاكِرٍ ف

َ
 تُنْعِمْ تُنْعِمْ عَل

ْ
كَ إِن

َ
تُ ل

ْ
ل
ُ
 مَا ق

َ
ال

َ
 ق

قَ
َ
انْطَل

َ
مَامَةَ ف

ُ
وا ث

ُ
طْلِق

َ
 أ

َ
ال

َ
ق

َ
كَ ف

َ
تُ ل

ْ
ل
ُ
 عِنْدِي مَا ق

َ
ال

َ
ق

َ
مَامَةُ ف

ُ
 مَا عِنْدَكَ يَا ث

ا
َ
 ل

ْ
ن

َ
شْهَدُ أ

َ
 أ

َ
ال

َ
ق

َ
مَسْجِدَ ف

ْ
 ال

َ
مَّ دَخَل

ُ
 ث

َ
سَل

َ
ت

ْ
اغ

َ
مَسْجِدِ ف

ْ
رِيبٍ مِنْ ال

َ
لٍ ق جْ

َ
ى ن

َ
 إِل

رْضِ
َ
أ

ْ
ى ال

َ
 عَل

َ
ان

َ
ِ مَا ك

َّ
دُ وَالل حَمَّ

ُ
ِ يَا م

َّ
 الل

ُ
دًا رَسُول حَمَّ

ُ
 م

َّ
ن

َ
شْهَدُ أ

َ
ُ وَأ َّ

ا الل
َّ
هَ إِل

َ
 إِل

ِ مَا
َّ

يَّ وَالل
َ
وُجُوهِ إِل

ْ
حَبَّ ال

َ
صْبَحَ وَجْهُكَ أ

َ
دْ أ

َ
ق

َ
يَّ مِنْ وَجْهِكَ ف

َ
بْغَضَ إِل

َ
 وَجْهٌ أ

ِ مَا
َّ

يَّ وَالل
َ
ينِ إِل حَبَّ الدِّ

َ
صْبَحَ دِينُكَ أ

َ
أ
َ
يَّ مِنْ دِينِكَ ف

َ
بْغَضَ إِل

َ
 مِنْ دِينٍ أ

َ
ان

َ
 ك

كَ
َ
 خَيْل

َّ
يَّ وَإِن

َ
ادِ إِل

َ
بِل

ْ
حَبَّ ال

َ
دُكَ أ

َ
صْبَحَ بَل

َ
أ
َ
دِكَ ف

َ
يَّ مِنْ بَل

َ
بْغَضُ إِل

َ
دٍ أ

َ
 مِنْ بَل

َ
ان

َ
 ك

مَ
َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل َّ

ى الل
َّ
ِ صَل

َّ
 الل

ُ
رَهُ رَسُول بَشَّ

َ
مَاذَا تَرَى ف

َ
عُمْرَةَ ف

ْ
رِيدُ ال

ُ
نَا أ

َ
تْنِي وَأ

َ
خَذ

َ
 أ

مْتُ
َ
سْل

َ
كِنْ أ

َ
ا وَل

َ
 ل

َ
ال

َ
 صَبَوْتَ ق

ٌ
ائِل

َ
هُ ق

َ
 ل

َ
ال

َ
ةَ ق

َّ
دِمَ مَك

َ
مَّا ق

َ
ل
َ
 يَعْتَمِرَ ف

ْ
ن

َ
مَرَهُ أ

َ
 وَأ

يَمَامَةِ
ْ
مْ مِنْ ال

ُ
تِيك

ْ
ا يَأ

َ
ِ ل

َّ
ا وَالل

َ
مَ وَل

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل َّ

ى الل
َّ
ِ صَل

َّ
دٍ رَسُولِ الل حَمَّ

ُ
 مَعَ م

مَ
َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل َّ

ى الل
َّ
 فِيهَا النَّبِيُّ صَل

َ
ذَن

ْ
ةُ حِنْطَةٍ حَتَّى يَأ حَبَّ

Telah menceritakan kepadaku Sa’id bin Abu Sa’id bahwasanya ia mendengar 
Abu Hurairah berkata; “Rasulullah Saw. mengirim pasukan menuju Nejed, lalu 
mereka menangkap seseorang dari Bani Hanifah, Tsumamah bin Utsal seorang 
pemimpin penduduk Yamamah, kemudian mereka mengikatnya pada salah satu 
tiang masjid, lalu Rasulullah Saw. menemuinya dan bersabda kepadanya: “Apa 
yang kamu miliki hai Tsumamah?” Ia menjawab, “Wahai Muhammad, aku 
memiliki apa yang lebih baik, jika engkau membunuhnya maka engkau telah 
membunuh yang memiliki darah, dan jika engkau memberi, maka engkau memberi 
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orang yang bersyukur, namun jika engkau menginginkan harta maka mintalah 
niscaya engkau akan diberi apa saja yang engkau inginkan.” Kemudian Rasulullah 
Saw. meninggalkannya, hingga keesokan harinya beliau bertanya, “Apa yang 
engkau miliki wahai Tsumamah?" Ia menjawab, “Seperti yang aku katakan, jika 
engkau memberi maka engkau memberi orang yang bersyukur, jika engkau mem-
bunuh maka engkau membunuh yang memiliki darah, jika engkau menginginkan 
harta maka mintalah niscaya engkau akan diberi apa yang engkau mau.” Lalu 
Rasulullah Saw. meninggalkannya lagi, hingga keesokan harinya beliau bertanya 
lagi: “Apa yang engkau miliki wahai Tsumamah?” Ia menjawab, “Seperti yang 
aku katakan, jika engkau memberi maka engkau memberi orang yang bersyukur, 
jika engkau membunuh maka engkau membunuh yang memiliki darah, jika 
engkau menginginkan harta maka mintalah niscaya engkau akan diberi apa 
yang engkau mau.” Rasulullah Saw. kemudian bersabda kepada sahabatnya; 
“Bawalah Tsumamah” lalu mereka pun membawanya ke sebatang pohon kurma 
di samping masjid, ia pun mandi dan masuk masjid kembali, kemudian berkata: 
“Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang patut disembah melainkan hanya Allah 
dan bahwasanya Muhammad itu utusan Allah, demi Allah, dahulu tidak ada 
wajah di atas bumi ini yang lebih aku benci selain wajahmu, namun sekarang 
wajahmu menjadi wajah yang paling aku cintai daripada yang lain, dan demi 
Allah, dahulu tidak ada agama yang lebih aku benci selain dari agamamu, namun 
saat ini agamamu menjadi agama yang paling aku cintai di antara yang lain, 
demi Allah dahulu tidak ada wilayah yang paling aku benci selain tempatmu, 
namun sekarang ia menjadi wilayah yang paling aku cintai di antara yang lain, 
sesungguhnya utusanmu telah menangkapku dan aku hendak melaksanakan 
umrah, bagaimana pendapatmu?” Maka Rasulullah memberinya kabar gembira 
dan memerintahkannya untuk melakukan umrah, ketika ia sampai di Makkah 
ada seseorang yang berkata kepadanya; “Apakah engkau telah murtad?” Ia 
menjawab: “Tidak, tetapi aku telah masuk Islam bersama Muhammad, dan 
demi Allah tidaklah kalian akan mendapatkan gandum dari Yamamah kecuali 
mendapatkan izin dari Rasulullah.” (HR. Bukhari). 

Dari kisah tersebut dapat dipahami seandainya Rasulullah 
diperintahkan untuk membunuh orang-orang musyrik, niscaya Rasul 
sudah membunuh Tsumamah saat ia pertama kali tertangkap. Saat 
perang Badar selesai dan dimenangkan oleh umat Islam, pihak Muslim 
mendapatkan banyak tawanan dari orang-orang kafir Quraisy, sebagian 
tawanan-tawanan itu adalah para tokoh-tokoh utama Quraisy, seperti 
Suhail bin ‘Amr. Terhadap tawanan-tawanan itu Rasulullah berpesan 
kepada para sahabatnya agar memperlakukan mereka dengan baik. 

Rasulullah juga meminta tebusan kepada keluarga tawanan 
tersebut jika ingin bebas. Jika tawanan itu tidak ada yang menjamin, 
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maka tebusan agar dapat bebas adalah dengan mengajarkan baca tulis 
kepada umat Islam. Jika Nabi diperintahkan untuk membunuh orang 
musyrik secara umum, maka tentunya Nabi tidak akan memperlakukan 
tawanan-tawanan musyrik dengan sebaik itu, bahkan tidak mungkin 
Nabi Saw. meminta tebusan untuk para tawanan itu dengan meng-
ajarkan baca tulis. 

Masih banyak lagi bukti-bukti sejarah yang menunjukkan bahwa 
Nabi Saw. tidak pernah memerangi atau membunuh orang-orang 
musyrik hanya karena kemusrikannya. Praktik adanya muamalah atau 
transaksi jual beli di zaman Nabi Saw. antara umat Islam dengan orang-
orang musyrik juga menunjukkan bahwa Nabi Saw. dan umat Islam 
pada waktu itu tidak memerangi mereka. 

Oleh karena itu, berdasarkan konteks kemunculan hadis tersebut, 
hadis di atas muncul berkaitan dengan orang-orang musyrik Arab 
yang pada saat itu memerangi dakwah Nabi Saw. Mereka memusuhi 
dakwah Nabi Saw. sejak pertama kali beliau berdakwah mengajak orang-
orang untuk menyembah Allah tanpa menyekutukannya. Orang-orang 
musyrik Arab ini juga menyiksa kaum Muslimin yang lemah selama 
tiga belas tahun lamanya dan memerangi Nabi Saw selama sembilan 
tahun saat beliau berada di Madinah. 

Mereka juga melanggar perjanjian damai yang telah disepakati 
bersama orang-orang Muslim. Jadi, ketika Nabi Saw bersabda: “Aku 
diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi; tidak ada 
Ilah (Tuhan) kecuali Allah dan bahwa sesungguhnya Muhammad adalah utusan 
Allah”, sasaran dari sabda Nabi Saw. itu ditujukan untuk orang-orang 
musyrik Arab yang memerangi umat Islam, bukan orang-orang musyrik 
secara umum. 

Peristiwa kedua adalah yang terjadi pada masa kekhalifahan Abu 
Bakar. Suksesi setelah Rasulullah wafat pasti bukan hal yang mudah, 
sebab akan sangat menentukan nasib umat Islam. Perselisihan yang 
paling populer tentu antara kaum Suni dan Syiah yang pokok masalahnya 
bermula dari penentuan khalifah setelah Rasulullah. Saking rumitnya, 
kisah tentang penentuan pemimpin ini memiliki beberapa versi.

Namun sebelum kita mengurai sejumlah versi tersebut, terlebih 
dahulu kita bahas tentang provokasi Bani Umayyah kepada Bani Hasyim, 
suku tempat Nabi Muhammad berasal. Abu Sufyan, mantan gembong 
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Quraisy yang masuk Islam setelah penaklukkan Makkah, adalah orang 
yang memanas-manasi anggota Bani Hasyim atas terpilihnya Abu Bakar 
yang berasal dari Bani Taim—sebuah suku yang kurang terkemuka. 
“Sungguh, hanya darah yang akan dapat memadamkan sampah ini. Hai keluarga 
Abdu Manaf,…mengapa mesti Abu Bakar yang memerintah kamu? Mana kedua 
orang yang dihina itu, yang diperlemah, Ali dan Abbas!” ucapnya. Namun, 
menurut Muhammad Husain Haekal dalam Abu Bakar As-Siddiq: Sebuah 
Biografi dan Studi Analisis Permulaan Sejarah Islam Sepeninggal Nabi (2003), 
Ali bin Abi Thalib segera menjawab dengan tegas, “Hai Abu Sufyan, 
engkau selalu mau memusuhi Islam dan pemeluknya. Tetapi engkau tak akan 
berhasil. Aku berpendapat, Abu Bakar memang pantas untuk itu.”

Sementara menurut catatan Salih Suruç dalam Best Stories of Abu 
Bakar Shiddiq (2015), Abu Sufyan bahkan melecehkan Bani Taim dan 
hendak berbaiat kepada Ali bin Abi Thalib. “Bagaimana mungkin tanggung 
jawab ini diberikan kepada seseorang yang berasal dari sebuah suku kecil kaum 
Quraisy? Sungguh, aku sama sekali tidak meridainya. Wahai Abul Hasan, berikan 
tanganmu, aku akan membaiatmu,” kata Abu Sufyan.

Beberapa buku biografi Abu Bakar Al-Shiddiq yang saya periksa, 
hampir semuanya menjelaskan bahwa Ali bin Abi Thalib menolak 
hasutan Abu Sufyan dan segera berbaiat kepada Abu Bakar. Narasi ini 
barangkali karena Indonesia adalah wilayah Muslim yang mayoritas 
Suni, sehingga konflik atau perebutan kekuasaan antara Abu Bakar 
dan Ali kurang mengemuka, di luar benar atau tidaknya fakta sejarah 
tersebut.

Setelah melewati duri-duri politik di antara para sahabat Rasulullah, 
Abu Bakar selanjutnya bergerak lebih “keluar”. Ia mulai menghadapi 
perubahan yang terjadi di kalangan Muslimin secara luas sepeninggal 
Rasulullah, salah satunya rencana gelombang murtad Muslimin Makkah. 
Namun, setelah diyakinkan sejumlah sahabat, akhirnya sebagian dari 
mereka menerima Abu Bakar dan tetap dalam Islam.

Sebagian yang lain tetap meninggalkan Islam dan mulai melakukan 
perlawanan. Mula-mula mereka meninggalkan kewajiban zakat yang 
mereka anggap sebagai beban yang ditimpakan pemerintah di Madinah 
kepada mereka. Sikap mereka direspons secara keras oleh Abu Bakar. 

Dalam 150 Kisah Abu Bakar Al-Shiddiq karya Ahmad ‘Abdul ‘Al al-
Thanthawi, khalifah pertama itu berucap: 
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َ
يْف

َ
 عُمَرُ ك

َ
ال

َ
هُمْ ق

َ
رٍ قِتَال

ْ
بُو بَك

َ
رَادَ أ

َ
رٍ وَارْتَدَّ مَنْ ارْتَدَّ أ

ْ
بُو بَك

َ
امَ أ

َ
مَّا ق

َ
ل
َ
 ف

َ
ال

َ
 ق

وا وْمًا ارْتَدُّ
َ
نَّ ق

َ
اتِل

َ
ق
ُ
أ

َ
ِ ل

َّ
رٍ وَالل

ْ
بُو بَك

َ
 أ

َ
ال

َ
ق

َ
 ف

َ
ال

َ
 ق

َ
ون

ُّ
وْمِ وَهُمْ يُصَل

َ
ق

ْ
اءِ ال

َ
 هَؤُل

ُ
اتِل

َ
 تُق

 عُمَرُ
َ

ال
َ
تُهُمْ ق

ْ
اتَل

َ
ق

َ
هُ ل

ُ
ُ وَرَسُول َّ

رَضَ الل
َ
ا ف ا مَِّ

ً
ي عَنَاق وْ مَنَعُونِ

َ
ِ ل

َّ
اةِ وَالل

َ
 عَنْ الزَّك

حَقُّ
ْ
نَّهُ ال

َ
تُ أ

ْ
رٍ لِقِتَالِهِمْ عَرَف

ْ
بِي بَك

َ
َ شَرحََ صَدْرَ أ َّ

يْتُ الل
َ
ا رَأ مَّ

َ
ل
َ
 ف

Ketika Abu Bakar memegang tampuk kekhilafahan, banyak orang yang murtad 
sehingga ia bersikeras memerangi mereka. Tapi Umar berkata; “Bagaimana 
engkau akan memerangi padahal mereka melaksanakan salat?” Abu Hurairah 
berkata; Abu Bakar menjawab; “Demi Allah, aku akan memerangi orang yang 
murtad karena meninggalkan zakat. Dan sekiranya mereka tidak memberikan 
tali kekang unta yang Allah dan Rasul-Nya telah mewajibkannya, sungguh akan 
aku perangi mereka.” Umar berkata; “Ketika aku melihat Allah membukakan 
hati Abu Bakar untuk memerangi mereka, maka akupun tahu bahwa ia berada 
di atas kebenaran.” (HR. Ahmad).

Selain gerakan pemurtadan di sejumlah tempat, muncul juga 
Nabi-nabi palsu yang membakar beberapa wilayah yang berada dalam 
kekuasaan Islam dengan api pemberontakan. Setelah dua tahun 
memimpin kaum Muslimin dalam situasi yang sangat sulit karena ia 
menjadi pengganti pertama Rasulullah, Abu Bakar pun ketika itu mulai 
mendekati ajalnya. 

Sebelum wafat, ia berwasiat untuk dimakamkan di samping makam 
Rasulullah. Pada 23 Agustus 634 Masehi, tepat hari ini 1.385 tahun lalu, 
Abu Bakar al-Shiddiq atau Abu Bakar si Benar wafat. Ia melewati tahun 
yang pendek, namun teramat sulit dalam sejarah kepemimpinan Islam.

9. Pemahaman Hadis Secara Intertekstual 

Hadis tentang memerangi orang-orang Musyrik baik yang terjadi pada 
peristiwa pada masa Nabi Saw. maupun pada masa kekhalifahan Abu 
Bakar merupakan salah satu upaya untuk membela diri dari sikap 
permusuhan yang ditunjukkan oleh orang-orang Musyrik dan orang-
orang munafik yang ingkar kepada ajaran Islam seperti yang terjadi pada 
masa Abu Bakar. Oleh karena itu, perintah untuk memerangi orang-
orang musyrik banyak terdapat dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis 
Nabi Saw. serta fakta sejarah ketika terjadinya peperangan. 
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Hadis Nabi Saw. terkait dengan perintah perang terhadap orang 
Musyrik sebagaimana telah disebutkan sebelumnya adalah sebagai 
berikut:

ي وهَا عَصَمُوا مِنِّ
ُ
ال

َ
إِذَا ق

َ
ُ ف َّ

ا الل
َّ
هَ إِل

َ
ا إِل

َ
وا ل

ُ
ول

ُ
 النَّاسَ حَتَّى يَق

َ
اتِل

َ
ق
ُ
 أ

ْ
ن

َ
مِرْتُ أ

ُ
 أ

َّ
ِ عَزَّ وَجَل

َّ
ى الل

َ
هَا وَحِسَابُهُمْ عَل ِ

ّ
ق ا بِحَ

َّ
هُمْ إِل

َ
مْوَال

َ
دِمَاءَهُمْ وَأ

Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan 
‘Laa Ilaaha Illallah’. Jika mereka telah mengucapkannya, maka telah terjaga 
dariku darah dan harta mereka, kecuali dengan haknya. Dan hisab mereka hanya 
ditentukan oleh Allah ‘azza wajalla.

Hadis di atas dipertegas oleh ayat QS. al-Anfal ayat 39 sebagai 
berikut:

َ ّٰ
 الل

َّ
اِن

َ
اِنِ انْتَهَوْا ف

َ
ِۚ ف

ّٰ
هٗ للِ

ُّ
ل
ُ
يْنُ ك  الدِّ

َ
وْن

ُ
يَك نَةٌ وَّ

ْ
 فِت

َ
وْن

ُ
ا تَك

َ
ى ل وْهُمْ حَتّٰ

ُ
اتِل

َ
 وَق

 بَصِيْرٌ ٣٩
َ

وْن
ُ
بِمَا يَعْمَل

Dan perangilah mereka, supaya jangan ada fitnah dan supaya agama itu semata-
mata untuk Allah jika mereka berhenti (dari kekafiran), Maka sesungguhnya 
Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan.

Ayat lain terdapat pada QS. Al-Mumtahanah ayat 8-9 sebagai 
berikut:

ْ
ن

َ
مْ ا

ُ
نْ دِيَارِك مْ مِّ

ُ
خْرِجُوكْ

ُ
مْ ي

َ
يْنِ وَل مْ فِى الدِّ

ُ
وكْ

ُ
اتِل

َ
مْ يُق

َ
ذِيْنَ ل

َّ
ُ عَنِ ال ّٰ

مُ الل
ُ
ا يَنْهٰىك

َ
 ل

ُ عَنِ ّٰ
مُ الل

ُ
سِطِيْنَ ٨ اِنَّمَا يَنْهٰىك

ْ
مُق

ْ
بُّ ال حِ

ُ
َ ي ّٰ

 الل
َّ

يْهِمْۗ اِن
َ
سِطُوْٓا اِل

ْ
وْهُمْ وَتُق  تَبَرُّ

مْ
ُ
اِخْرَاجِك ٰٓى  عَل وَظَاهَرُوْا  مْ 

ُ
دِيَارِك نْ  مِّ مْ 

ُ
خْرَجُوكْ

َ
وَا يْنِ  الدِّ فِى  مْ 

ُ
وكْ

ُ
اتَل

َ
ق ذِيْنَ 

َّ
 ال

٩ 
َ

لِمُوْن ٰۤىِٕكَ هُمُ الظّٰ ول
ُ
ا
َ
هُمْ ف

َّ
تَوَل وْهُمْۚ وَمَنْ يَّ

َّ
 تَوَل

ْ
ن

َ
ا

Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-
orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu 
dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. 
Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-
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orang yang memerangimu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu, dan 
membantu (orang lain) untuk mengusirmu. Dan barang siapa menjadikan mereka 
sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.

Ketika umat Islam diperangi oleh orang-orang kafir, maka umat 
Islam tidak boleh berdiam diri. Islam memerintahkan untuk melakukan 
jihad. Karena jihad adalah amal kebaikan yang Allah syariatkan 
dan menjadi sebab kokoh dan kemuliaan umat Islam. Sebaliknya 
(mendapatkan kehinaan) bila umat Islam meninggalkan jihad di jalan 
Allah, sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang sahih.

بَايَعْتُمْ
َ
 إِذَا ت

ُ
ول

ُ
مَ يَق

َّ
يْهِ وَسَل

َ
 عَل

َُّ
ى الل

َّ
ِ صَل

َّ
 الل

َ
 سَمِعْتُ رَسُول

َ
ال

َ
 عَنْ ابْنِ عُمَرَ ق

َُّ
الل طَ 

َّ
سَل هَادَ  جِ

ْ
ال تُمْ 

ْ
وَتَركَ رْعِ  بِالزَّ وَرَضِيتُمْ  رِ 

َ
بَق

ْ
ال ذْنَابَ 

َ
أ تُمْ 

ْ
خَذ

َ
وَأ عِينَةِ 

ْ
 بِال

مْ
ُ
ى دِينِك

َ
ى تَرْجِعُوا إِل ا يَنْزِعُهُ حَتَّ

َ
ا ل

ًّ
مْ ذُل

ُ
يْك

َ
عَل

Dari Ibnu Umar beliau berkata: Aku mendengar Rasulullah Saw. bersabda, 
“Apabila kalian telah berjual beli ‘inah, mengambil ekor sapi dan rida dengan 
pertanian serta meninggalkan jihad, maka Allah Swt. akan menimpakan kalian 
kerendahan (kehinaan). Allah Swt. tidak mencabutnya dari kalian sampai kalian 
kembali kepada agama kalian. (HR. Abu Daud).

Dalam hadis yang cukup panjang terkait dengan penerapan etika 
perang jika memerangi orang-orang kafir disebutkan sebagai berikut:

مَ
َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل َّ

ى الل
َّ
ِ صَل

َّ
 الل

ُ
 رَسُول

َ
ان

َ
 ك

َ
ال

َ
بِيهِ ق

َ
 بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أ

َ
يْمَان

َ
 عَنْ سُل

ِ وَمَنْ مَعَهُ
َّ

وَى الل
ْ
ق

َ
تِهِ بِت وْصَاهُ فِي خَاصَّ

َ
ةٍ أ وْ سَرِيَّ

َ
ى جَيْشٍ أ

َ
مِيرًا عَل

َ
رَ أ مَّ

َ
 إِذَا أ

رَ
َ
ف

َ
وا مَنْ ك

ُ
اتِل

َ
ِ ق

َّ
ِ فِي سَبِيلِ الل

َّ
زُوا بِاسْمِ الل

ْ
 اغ

َ
ال

َ
مَّ ق

ُ
مُسْلِمِينَ خَيْرًا ث

ْ
 مِنْ ال

قِيتَ
َ
وا وَلِيدًا وَإِذَا ل

ُ
تُل

ْ
ا تَق

َ
وا وَل

ُ
ا تَمْثُل

َ
ا تَغْدِرُوا وَل

َ
وا وَل

ُّ
ا تَغُل

َ
زُوا وَل

ْ
ِ اغ

َّ
 بِالل

جَابُوكَ
َ
تُهُنَّ مَا أ يَّ

َ
أ
َ
الٍ ف

َ
وْ خِل

َ
اثِ خِصَالٍ أ

َ
ل

َ
ى ث

َ
ادْعُهُمْ إِل

َ
مُشْركِِينَ ف

ْ
كَ مِنْ ال  عَدُوَّ

 مِنْهُمْ
ْ

بَل
ْ
اق

َ
جَابُوكَ ف

َ
 أ

ْ
إِن

َ
امِ ف

َ
إِسْل

ْ
ى ال

َ
مَّ ادْعُهُمْ إِل

ُ
 عَنْهُمْ ث

َّ
ف

ُ
 مِنْهُمْ وكَ

ْ
بَل

ْ
اق

َ
 ف
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خْبِرْهُمْ
َ
مُهَاجِرِينَ وَأ

ْ
ى دَارِ ال

َ
لِ مِنْ دَارِهِمْ إِل حَوُّ ى التَّ

َ
مَّ ادْعُهُمْ إِل

ُ
 عَنْهُمْ ث

َّ
ف

ُ
 وكَ

ْ
إِن

َ
مُهَاجِرِينَ ف

ْ
ى ال

َ
يْهِمْ مَا عَل

َ
مُهَاجِرِينَ وَعَل

ْ
هُمْ مَا لِل

َ
ل
َ
وا ذَلِكَ ف

ُ
عَل

َ
 ف

ْ
هُمْ إِن

َّ
ن
َ
 أ

جرِْي
َ

مُسْلِمِينَ ي
ْ
عْرَابِ ال

َ
أ
َ
 ك

َ
ونُون

ُ
هُمْ يَك

َّ
ن
َ
خْبِرْهُمْ أ

َ
أ
َ
وا مِنْهَا ف

ُ
ل  يَتَحَوَّ

ْ
ن

َ
بَوْا أ

َ
 أ

غَنِيمَةِ
ْ
ال فِي  هُمْ 

َ
ل  

ُ
ون

ُ
يَك ا 

َ
وَل مُؤْمِنِينَ 

ْ
ال ى 

َ
عَل جرِْي 

َ
ي ذِي 

َّ
ال  ِ

َّ
الل مُ 

ْ
حُك يْهِمْ 

َ
 عَل

ْ
إِن

َ
زْيَةَ ف جِ

ْ
هُمْ ال

ْ
سَل

َ
بَوْا ف

َ
 هُمْ أ

ْ
إِن

َ
مُسْلِمِينَ ف

ْ
اهِدُوا مَعَ ال جَ

ُ
 ي

ْ
ن

َ
ا أ

َّ
يْءٌ إِل

َ
فَيْءِ ش

ْ
 وَال

هُمْ
ْ
اتِل

َ
ِ وَق

َّ
اسْتَعِنْ بِالل

َ
بَوْا ف

َ
 هُمْ أ

ْ
إِن

َ
 عَنْهُمْ ف

َّ
ف

ُ
 مِنْهُمْ وكَ

ْ
بَل

ْ
اق

َ
جَابُوكَ ف

َ
 هُمْ أ

ا
َ

ل
َ
هِ ف ةَ نَبِيِّ ِ وَذِمَّ

َّ
ةَ الل هُمْ ذِمَّ

َ
 ل

َ
عَل جْ

َ
 ت

ْ
ن

َ
رَادُوكَ أ

َ
أ
َ
 حِصْنٍ ف

َ
هْل

َ
 وَإِذَا حَاصَرْتَ أ

صْحَابِكَ
َ
أ ةَ  وَذِمَّ تَكَ  هُمْ ذِمَّ

َ
ل  

ْ
كِنْ اجْعَل

َ
وَل هِ  نَبِيِّ ةَ  ذِمَّ ا 

َ
وَل  ِ

َّ
ةَ الل هُمْ ذِمَّ

َ
ل  

ْ
عَل جْ

َ
 ت

ِ
َّ

ةَ الل ذِمَّ فِرُوا  خْ
ُ

 ت
ْ

ن
َ
أ مِنْ   

ُ
هْوَن

َ
أ مْ 

ُ
صْحَابِك

َ
أ وَذِمَمَ  مْ 

ُ
ك َ ذِمَ فِرُوا  خْ

ُ
 ت

ْ
ن

َ
أ مْ 

ُ
إِنَّك

َ
 ف

ِ
َّ

مِ الل
ْ
ى حُك

َ
هُمْ عَل

َ
 تُنْزِل

ْ
ن

َ
رَادُوكَ أ

َ
أ
َ
 حِصْنٍ ف

َ
هْل

َ
ةَ رَسُولِهِ وَإِذَا حَاصَرْتَ أ  وَذِمَّ

تُصِيبُ
َ
ا تَدْرِي أ

َ
إِنَّكَ ل

َ
مِكَ ف

ْ
ى حُك

َ
هُمْ عَل

ْ
نْزِل

َ
كِنْ أ

َ
ِ وَل

َّ
مِ الل

ْ
ى حُك

َ
هُمْ عَل

ْ
ا تُنْزِل

َ
ل

َ
 ف

ا
َ
مْ ل

َ
ِ فِيهِمْ أ

َّ
مَ الل

ْ
حُك

Dari Sulaiman bin Buraidah dari ayahnya dia berkata, “Apabila Rasulullah Saw. 
mengangkat seorang panglima atau komandan pasukan perang, beliau selalu 
mewasiatkan untuk selalu bertakwa kepada Allah, kemudian beliau bersabda: 
“Berperanglah dengan nama Allah untuk menegakkan di jalan Allah, perangilah 
orang-orang yang kafir kepada Allah, berperanglah kalian dan janganlah kalian 
menipu (dalam harta rampasan), jangan kalian mengkhianati janji, jangan 
membunuh seseorang dengan cara yang kejam, dan janganlah membunuh anak-
anak. Apabila kalian bertemu dengan musuhmu dari orang-orang musyrik, maka 
ajaklah mereka kepada tiga hal, apabila mereka mau menerima salah satu dari tiga 
hal tersebut, maka terimalah mereka dan berhentilah memerangi mereka, setelah 
itu serulah mereka untuk masuk agama Islam. Apabila mereka mau menerima 
ajakanmu maka terimalah, setelah itu ajaklah mereka untuk pindah dari kampung 
halaman mereka ke kampung halaman kaum Muhajirin. Apabila mereka mau 
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menerima ajakanmu tersebut, maka beri tahukanlah bahwa mereka mempunyai 
hak dan kewajiban yang sama seperti kaum Muhajirin. Apabila mereka enggan 
pindah dari kampung halamannya ke kampung halaman kaum Muhajirin, 
maka beri tahukanlah kepada mereka bahwa mereka sama dengan orang-orang 
Arab Muslim lainnya, yang tidak memperoleh sedikitpun harta rampasan 
perang, kecuali jika mereka ikut berjuang bersama kaum Muslimin lainnya. 
Jika mereka menolak maka mintalah upeti kepada mereka, apabila mereka mau 
menyerahkan upeti tersebut kepadamu maka terimalah dan janganlah kamu 
memerangi mereka, namun jika mereka enggan, maka mohonlah pertolongan 
kepada Allah lalu perangilah mereka. Apabila kalian mengepung suatu benteng, 
lalu orang-orang yang berada di dalamnya meminta keamanan dan jaminan dari 
Allah dan Rasul-Nya, maka janganlah kamu penuhi permintaan tersebut. Tetapi 
jadikanlah mereka dalam perlindungan kalian dan perlindungan sahabat-sahabat 
kalian, sebab risikonya lebih ringan jika kamu harus merusak keamanan kalian 
dan teman-teman kalian daripada kalian merusak keamanan Allah dan Rasul-
Nya. Apabila mereka menghendaki agar ditempatkan pada hukum Allah maka 
janganlah kalian berlakukan hal itu kepada mereka, yang lebih baik adalah 
apabila kalian memberlakukan hukuman sendiri, sebab kalian sendiri mungkin 
tidak akan mengetahui, apakah kalian dapat menegakkan hukum Allah kepada 
mereka atau tidak.” (HR. Muslim).

Islam adalah agama yang sangat membenci kekerasan, apalagi 
perang. QS. al-Baqarah ayat 216 telah mencatat sikap dasar Muslim 
menyangkut perang dengan firman-Nya: 

هُوَ خَيْرٌ ا وَّ ٔـً رَهُوْا شَيْ
ْ
 تَك

ْ
ن

َ
ى ا مْۚ  وَعَسٰٓ

ُ
ك

َّ
رْهٌ ل

ُ
 وَهُوَ ك

ُ
قِتَال

ْ
مُ ال

ُ
يْك

َ
تِبَ عَل

ُ
 ك

٢١٦  ࣖ
َ

مُوْن
َ
ا تَعْل

َ
نْتُمْ ل

َ
مُ وَا

َ
ُ يَعْل ّٰ

مْۗ  وَالل
ُ
ك

َّ
هُوَ شَرٌّ ل ا وَّ ٔـً وْا شَيْ بُّ حِ

ُ
 ت

ْ
ن

َ
ى ا مْۚ  وَعَسٰٓ

ُ
ك

َّ
ل

Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang 
kamu tidak senangi, (namun) bisa jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia baik 
bagi kamu, dan bisa jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia buruk bagi 
kamu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.

Nabi Muhammad Saw. dan sahabat-sahabat beliau, bahkan umat 
Islam yang ditujukan kepada mereka firman ini, bahkan manusia 
normal, sebenarnya tidak akan menyukai peperangan karena perang 
dapat mengakibatkan hilangnya nyawa, terjadinya cedera, jatuhnya 
korban, harta benda, dan sebagainya. Sedangkan semua manusia 
cenderung mempertahankan hidup dan memelihara harta benda. 
Lebih-lebih yang imannya telah bersemai dalam dada mereka sehingga 
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membutuhkan rahmat dan kasih sayang. Allah Swt. mengetahui bahwa 
perang merupakan hal yang tidak mereka senangi, tetapi berjuang 
menyingkirkan penganiayaan dan menegakkan keadilan mengharuskan-
nya. Peperangan bagaikan obat yang pahit, ia tidak disenangi, tetapi 
harus diminum demi memelihara kesehatan. Demikian ayat ini dari 
satu sisi mengakui naluri manusia, tetapi dari sisi lain mengingatkan 
keniscayaan hal tersebut jika kondisi mengharuskannya.

Salah satu sebab diizinkan perang bagi mereka yang teraniaya 
adalah mempertahankan eksistensi rumah-rumah ibadah. QS. al-Hajj 
ayat 40 menjelaskan bahwa: 

ِ
ّٰ

عُ الل
ْ
ا دَف

َ
وْل

َ
ۗ وَل ُ ّٰ

وْا رَبُّنَا الل
ُ
وْل

ُ
ق  يَّ

ْ
ن

َ
آ ا

َّ
خْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ اِل

ُ
ذِيْنَ ا

َّ
 ال

رُ فِيْهَا
َ
ك

ْ
مَسٰجِدُ يُذ وٰتٌ وَّ

َ
صَل مَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَّ هُدِّ

َّ
 النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ ل

وِيٌّ عَزِيْزٌ ٤٠
َ
ق

َ
َ ل ّٰ
 الل

َّ
نْصُرُهٗۗ اِن ُ مَنْ يَّ ّٰ

 الل
َّ

يَنْصُرَن
َ
ثِيْرًاۗ وَل

َ
ِ ك

ّٰ
 اسْمُ الل

(Yaitu) orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan 
yang benar, kecuali karena mereka berkata: “Tuhan Kami hanyalah Allah”. dan 
Sekiranya Allah tiada menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian 
yang lain, tentulah telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-
rumah ibadat orang Yahudi, dan masjid-masjid, yang di dalamnya banyak 
disebut nama Allah. Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong 
(agama)-Nya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha kuat lagi Maha perkasa.

Kalaupun perang tidak dapat dielakkan, ada pesan-pesan yang harus 
diindahkan sebagaimana telah dijelaskan pada hadis di atas, antara lain: 
jangan membunuh orang tua, wanita, atau anak kecil, jangan melakukan 
mutilasi, kalau harus membunuh maka lakukanlah tanpa menyiksa 
(dengan) tebaslah lehernya karena itu cara yang tercepat untuk 
menghabisi nyawa seseorang. Di samping itu, juga dilarang menebang 
pohon atau meruntuhkan bangunan atau membumihanguskan daerah. 

Al-Qur’an juga menekankan bahwa kalau ada ikatan perjanjian 
antara kaum Muslim dengan selain mereka, perjanjian itu harus 
dihormati. Kalaupun ada tanda pengkhianatan dari mereka, maka 
sebelum mengambil tindakan harus disampaikan terlebih dahulu kepada 
mereka bahwa perjanjian telah dibatalkan. Demikian pesan dalam QS. 
al-Anfal ayat 58.
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اىِٕۤنِيْنَ  خَ
ْ
بُّ ال حِ

ُ
ا ي

َ
َ ل ّٰ
 الل

َّ
ى سَوَاءٍۤۗ اِن

ٰ
يْهِمْ عَل

َ
 اِل

ْ
انْبِۢذ

َ
وْمٍ خِيَانَةً ف

َ
نَّ مِنْ ق

َ
اف خَ

َ
ا ت  وَاِمَّ

Dan jika kamu khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari suatu golongan, 
Maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. 
Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat.

Sahabat Nabi, Huzaifah Ibn al-Yaman bersama ayahnya pernah 
ditawan oleh kaum musyrik Mekkah, lalu dibebaskan dengan syarat 
tidak akan berpihak kepada Nabi Saw. jika terjadi peperangan. Huzaifah 
bermaksud ikut dalam perang Badr, tetapi Nabi Saw., melarangnya dan 
memerintahkannya untuk menepati janjinya.

Islam memerintahkan untuk memperlakukan para tawanan dengan 
baik. Al-Qur’an merekam perlakuan yang sangat istimewa dari sahabat 
Nabi terhadap tawanan dengan melukiskan bahwa: 

سِيْرًا ٨
َ
ا يَتِيْمًا وَّ هٖ مِسْكِيْنًا وَّ ى حُبِّ

ٰ
عَامَ عَل  الطَّ

َ
وَيُطْعِمُوْن

Mereka memberi pangan yang mereka sukai kepada orang miskin, anak yatim, 
dan tawanan (QS. al-Insan ayat 8).

Aziz bin ‘Umar, salah seorang tawanan perang, menceritakan 
bahwa: “Aku tertawan oleh sekelompok orang-orang Anshar, saat makan 
siang atau malam dihidangkan, mereka memberi aku roti atau kurma istimewa, 
sedang mereka sendiri makan kurma biasa. Aku malu, maka kukembalikan roti 
itu kepada mereka, namun mereka tetap memberiku”.

Korban-korban perang yang tewas diperintahkan oleh Nabi Saw. 
agar dikubur secara wajar sebagai manusia. Jika keluarga korban yang 
tewas ingin mengambil jasad korban, mereka dapat mengambilnya tanpa 
tebusan. Amr bin Andi Wud, salah seorang tokoh kaum Musyrik yang 
tewas setelah berduel dengan Sayyidina Ali dalam Perang Khandaq, 
diminta jenazahnya oleh kaum Musyrik sambil menawarkan sejumlah 
imbalan. 

Selanjutnya, dapat ditambahkan, dalam konteks bagaimana sikap 
Nabi Saw. menghadapi musuh, sangat populer sikap Nabi ketika 
memasuki Kota Mekkah dengan gemilang. Tergambar jelas bagaimana 
ucapan beliau memperlakukan mereka yang menganiaya dan mengusir 
beliau dari tumpah darahnya dengan sangat istimewa: “Kalian adalah 
saudara atau anak saudara kami yang mulia. Kalian adalah orang-orang bebas.”
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10. Reinterpretasi Hadis dalam Konteks Kekinian

Syekh Muhammad al-Ghazali mengkritik seorang Muslim yang 
menjadikan hadis ini sebagai dalil untuk memerangi orang-orang 
Islam. Mereka beranggapan yang pertama kali harus ditujukan kepada 
lawan-lawan Islam adalah apa yang disebutkan dalam sabda Rasulullah 
Saw. yaitu, “Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka 
mengucapkan La Ilaha Illa Allah”. Maka ia adalah seorang yang tergolong 
mengubah-ubah perkataan dari maksud yang sebenarnya, serta 
memperlakukan peninggalan Rasul dengan sejeleknya perlakuan.251

Setelah Rasulullah Saw. wafat, ketika itu muncul gerakan-gerakan 
separatis sebagai pemberontak dari pemimpin-pemimpin yang jauh 
dari Madinah yang sebagian di antara mereka memproklamirkan diri 
mereka sebagai Nabi. Di antaranya adalah: Aswad al-‘Unsi dari Yaman, 
Tulaihah al-Asadi dari Bani Asad, Musailimah al-Kadzdzab, dan Malik 
bin Nuwairah yang tidak mau mengantarkan zakat ke Madinah, dan 
seorang perempuan Nasrani yang mendakwakan dirinya sebagai Nabiyah 
yang bernama Sajjah binti al-Harits.252

Musailamah merupakan orang pertama yang murtad dari Islam, 
menolak ajaran agama dan kembali pada kekufuran. Para pengikut 
Musailamah dari Bani Hanifah dan kabilah lain yang membenarkan 
pengakuan Musailamah sebagai seorang Nabi. Begitu juga dengan al-
Aswad al-‘Unsi dan para pengikutnya dari penduduk Yaman. Mereka 
inilah orang-orang yang diperangi oleh Abu Bakar sampai akhirnya 
berhasil membunuh Musailamah di padang Yamamah dan al-‘Unsi 
di daerah Shan’a. Dan sebagian besar kelompok ini telah hancur dan 
binasa.253 

Dan juga kasus terkait kebimbangan sahabat ‘Umar yang pada 
saat itu merasa bimbang dan ragu karena kasus Bani Yarbu’ yang tidak 
mau membayar zakat.254 Semula mereka (Bani Yarbu’) sebenarnya telah 

251Lihat Muhammad al-Ghazali, Studi Kritis atas Hadis Nabi Saw., (Jakarta: 
Mizan, 1998), hlm. 139.

252Lihat Hamka, Tafsir al-Azhar, (Jakarta: PT. Pustaka Panji Mas, 1984), hlm. 
103.

253Lihat Umar, Deradikalisasi Pemahaman Al-Qur’an dan Hadis, (Jakarta: PT. Elex 
Media Komputindo-Gramedia, 2014), hlm. 4.

254Lihat Abi Zakariya Yahya bin Syarf al-Nawawi, Syarh Sahih Muslim, Vol. 1, 
Cet. Ke-1, (Kairo: Darul Hadith, 1994), hlm. 389.
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mengumpulkan harta zakat mereka dan hendak dikirim kepada Abu 
Bakar hanya saja keinginan baik mereka itu dihalangi oleh pemimpin 
kabilahnya yang bernama Malik bin Nuwairah. Pada waktu itu ‘Umar 
sempat datang kepada Abu Bakar al-Shiddiq yang telah mengambil 
tindakan tegas untuk memerangi mereka. Dalam menanggapi hal ini, 
awalnya ‘Umar kurang sependapat dengan Abu Bakar, karena ‘Umar 
berpegang pada sabda Rasulullah “aku telah diperintahkan untuk memerangi 
manusia sampai dengan mereka berkata tiada tuhan selain Allah. Barang 
siapa telah mengatakan tiada tuhan selain Allah, maka jiwa dan hartanya 
telah terlindungi”, rupanya ‘Umar hanya memahami hadis tersebut 
secara lahirnya saja tanpa melihat syarat-syarat yang bisa memenuhi 
keabsahan kalimat tauhid. Kemudian Abu Bakar berkata kepada ‘Umar, 
“sesungguhnya zakat adalah hak yang harus dikeluarkan dari harta”. Menurut 
Abu Bakar, harta dan jiwa seseorang baru bisa dilindungi jika ia telah 
memenuhi syarat lafaz La Ilaha Illa Allah. Keabsahan lafaz La Ilaha IllaAllah 
tergantung dipenuhinya syarat berikutnya. Syarat yang dimaksud adalah 
ibadah salat dan membayar zakat.

Hadis ini dikontekstualisasikan oleh kelompok radikal untuk 
melancarkan aksinya. Mereka menggunakan hadis ini sebagai sandaran 
dan menyebutnya sebagai jihad fi sabilillah. Jihad menurut kelompok 
radikal adalah, perilaku teror, menyerang orang asing atau orang yang 
berpaham lain yang dianggap kafir, memerangi simbol-simbol barat. 
Karena itu, jika dilihat bom yang mereka ledakkan selalu menyasar 
hotel yang banyak orang asingnya, restoran asing, tempat publik, dan 
kantor polisi. Mereka meneror dengan cara apa pun dan menganggap 
tindakannya atas nama agama. Padahal sudah jelas bertentangan dengan 
syariat Islam sebagai agama yang rahmatan li al-‘alamin. Mereka juga tidak 
mempertimbangkan bahwa secara tidak langsung mereka mengorbankan 
orang-orang yang tidak bersalah seperti orang tua, anak-anak kecil, 
perempuan, dan lain-lain. Islam mewajibkan para pengikutnya untuk 
mewujudkan perdamaian di segala bidang kehidupan. Tujuan utama 
diturunkannya Al-Qur’an bagi kaum Muslim adalah untuk menciptakan 
tatanan sosial yang adil dan damai. Kedamaian dianggap sebagai hasil 
yang dicapai hanya dengan ketaatan penuh pada kehendak Allah. 
Karena itu, perdamaian harus diterapkan secara internal, personal, dan 
sosial, dan Allah merupakan sumber penopang perdamaian tersebut. 
Menghindari kekerasan dan penyerangan dalam segala bentuknya 
menjadi fokus utama dari nilai dan tradisi keislaman.
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Kalaupun hadis tersebut terkait dengan perang terhadap orang-
orang kafir musyrik sebagaimana dipahami secara tekstual oleh 
kelompok radikalisme, harus dipahami sesuai konteksnya yaitu kapan 
hadis tersebut dituturkan oleh Nabi Saw., dan ditujukan kepada siapa, 
jika tidak demikian, maka kita telah mencoreng nama Islam itu sendiri. 
Hadis tersebut memang ditujukan kepada kaum Musyrikin Arab 
yang memusuhi dan mengancam kehidupan kaum Muslimin, mereka 
adalah termasuk orang yang melanggar perjanjian damai dengan kaum 
Muslimin.255

Sebab perlu ditegaskan bahwa setiap orang-orang musyrik yang 
membuat perjanjian damai dengan Nabi, tidak akan diperangi. Demikian 
ini dapat dilihat dalam buku-buku sejarah Nabi, buku-buku tafsir, 
hadis, sejarah perang, dan sebagainya, hal ini secara mutawatir telah 
disebutkan dalam beberapa referensi buku-buku tersebut. Bahkan 
dalam sejarah, Rasulullah Saw. sama sekali tidak pernah memulai 
permusuhan ataupun peperangan dengan non-Muslim. Andaikan 
Nabi Saw. diperintahkan untuk memusuhi setiap orang kafir, maka 
Nabi tentunya akan mulai membunuh dan memerangi orang yang 
non-Muslim, tapi tidaklah demikian. Ibnu Rajab juga menyangkal 
pemahaman hadis permusuhan terhadap non-Muslim yang dipahami 
secara tekstualis dan parsial, karena demikian ini bertentangan dengan 
ajaran dan perilaku Nabi.

Dalam konteks Indonesia saat ini yang merupakan negara 
yang memiliki kompleksitas agama dan keyakinan yang berbeda. 
Sebagian dari kitab-kitab klasik bersikap tegas dalam menghadapi 
memperlakukan ‘kafir’ dengan asumsi bahwa negara tersebut adalah 
Negara Islam. Terdapat berbagai cara untuk mengidentifikasi ‘kafir’ yang 
menentukan bagaimana cara menyikapinya. Di antaranya ‘kafir’ yang 
memiliki perjanjian damai, ikatan resmi dengan negara, dan membayar 
upeti untuk pemerintah dinamakan kafir dzimmi. Kafir ini dilarang untuk 
dibunuh karena hak-hak mereka dilindungi oleh pemerintah. Istilah 
kafir ini muncul pasca Perjanjian Dzimmah. Kelompok yang menyepakati 
perjanjian ini adalah Nabi Saw., pihak pemerintah, dan kaum kafir ahlul 

255Lihat Ma’had Ali Lirboyo, Kritik Ideologi Radikal: Deradikalisasi Doktrin 
Keagamaan Ekstrem dalam Upaya Meneguhkan Islam Berwawasan Kebangsaan, (Kediri: 
Lirboyo Press, 2018) hlm. 203 - 204.
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kitab. Kafir yang dimaksud ahlul kitab adalah kafir yang sudah memeluk 
agamanya sebelum Islam datang. 

Berikutnya adalah kafir mu’ahadah, mereka adalah kafir yang 
melakukan perjanjian keamanan dan perdamaian dalam kurun waktu 
tertentu. Jenis kafir ini diidentifikasi tatkala Nabi Saw. melakukan 
Perjanjian Hudaibiyah. Kemudian yaitu kafir musta’man, kafir ini sejenis 
kafir harbi, tetapi mendapat perlindungan keamanan dari negara. Dan 
kemudian kafir harbi, mereka yang tidak memiliki ikatan legal dengan 
negara.

Melihat pembagian jenis kafir di atas, maka jenis kafir di Indonesia 
adalah kafir dzimmi. Seseorang terlahir di dunia dalam keadaan fitrah 
dan memiliki kebebasan untuk memilih agama. Seseorang yang memilih 
Kristen sebagai agamanya, merupakan sebuah ekspresi keagamaan di 
Indonesia, dan pemerintahan menyetujui atas pilihan tersebut. Bentuk 
dari persetujuan tersebut adalah terbitnya Kartu Keluarga (KK), Akta 
Kelahiran, dan Kartu Tanda Penduduk (KTP).256

Oleh karena itu, hadis ini dapat bermakna universal jika dikaitkan 
dengan konteks sekarang, hadis perintah memerangi non-Muslim masih 
relevan, akan tetapi relevansi tersebut didasarkan pada pembagian 
golongan non-Muslim yang boleh diperangi yang dikenal sebagai 
ahli harbi atau kafir harbi. Jika suatu kondisi menjadikan masyarakat 
kaum Muslimin berhadapan dengan pihak kafir yang menyerang, 
maka perintah perang tersebut menjadi wajib untuk dilaksanakan. 
Namun jika kondisi masyarakat antara Muslim dan non-Muslim 
hidup berdampingan dalam suatu ikatan perjanjian damai, perintah 
tersebut tidak boleh ditujukan pada mereka yang non-Muslim. Hadis 
di atas masih memiliki relevansi bagi sejumlah negara tertentu dengan 
penduduk Muslim mengalami tekanan atau serangan dari pihak non-
Muslim yang ingin menjajah atau menghancurkan Islam itu sendiri.

Adapun dalam konteks kehidupan umat beragama yang dilindungi 
secara konstitusi di Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam 
hal ini umat Islam telah dilindungi oleh negara dari pemaksaan dan 
intimidasi pihak manapun untuk melepaskan keyakinan beragama. 
Dengan demikian‚ fitnah pemaksaan untuk keluar dari Islam seperti 

256Lihat Muhammad Mundzir, Kritik Interpretasi Hadis Perang, Jurnal Ilmu-
ilmu Ushuluddin, Vol. 07, No. 01, Juli 2019, hlm. 40-50.
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yang dimaksudkan dalam surah al-Baqarah ayat 193, dan al-Anfal ayat 
39 tidak terjadi di wilayah hukum NKRI. Maka perintah perang di 
dalam hadis belum bisa diberlakukan dalam konteks kehidupan umat 
beragama di tanah air. 

Namun, hadis perintah memerangi non-Muslim tidak bisa 
ditujukan bagi non-Muslim yang hidup berdampingan serta tidak 
mengusik kaum Muslimin. Masyarakat non-Muslim di tanah air adalah 
non-Muslim yang harus dijamin keamanannya. Hal ini senada dengan 
petunjuk hadis di mana Nabi Saw. memberikan jaminan perlindungan 
dan keamanan bagi penduduk Musyrikin Mekah yang belum masuk 
Islam pada hari penaklukkan Mekkah.

F. Kegunaan Ilmu Ma’ani al-Hadis
Ilmu ma’âni mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan kalimat (jumlah) 
bahasa Arab dan kaitannya dengan konteks. Dengan mengetahui hal-
hal tersebut kita bisa menyampaikan suatu gagasan atau ide kepada 
mukhâthab sesuai dengan situasi dan kondisinya. Dengan melihat 
objeknya mempelajari ilmu ini dapat memberi manfaat untuk 
mengetahui kemukjizatan Al-Qur'an dan hadis baik berupa aspek 
kebagusan penyampaian, keindahan deskripsinya, pemilihan diksi, 
kefasihan kalimat, dan penyatuan antara sentuhan dan qalbu. Serta 
menguasai rahasia-rahasia ketinggian dan kefasihan bahasa Arab baik 
pada sya’ir maupun prosanya. Dengan mempelajari ilmu ma’âni bisa 
dibedakan mana ungkapan yang benar dan yang tidak, yang indah dan 
yang rendah, dan yang teratur dan yang tidak, dan lain-lain.
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mengikuti pendidikan pada Program Pascasarjana (S-2) di Universitas 
Andalas, Padang Provinsi Sumatra Barat selesai tahun 2007. Saat ini 
sedang menyelesaikan Program Doktor (S-3) pada UIN Suska Riau 
dengan Program Studi Pendidikan Agama Islam.

Dalam organisasi, beliau aktif di berbagai organisasi seperti MUI 
(Majelis Ulama Indonesia) Kota Pekanbaru, NU (Nahdlatul Ulama) 
Provinsi Riau, dan IKMI (Ikatan Masjid Indonesia) Riau. Beliau aktif 
sebagai tenaga pengajar di Pondok Pesantren Darel Hikmah Pekanbaru 
tahun 1996-sekarang. Beliau saat ini sebagai Dosen Tetap PNS pada 
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Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi (FDK) UIN Suska Riau. Juga 
sebagai Muballigh di Provinsi Riau.  

Beliau juga pernah menjadi Dewan Hakim Kaligrafi pada Musabaqah 
Tilawatil Qur’an (MTQ) tingkat kabupaten/kota dan provinsi di Riau 
2001-sekarang. Juga sebagai Pelatih dan Dewan Hakim Pekan Olahraga 
Santri Daerah sampai tingkat nasional tahun 2007 dan 2010. Beliau juga 
pernah mengikuti pelatihan Dewan Hakim tingkat nasional di Jakarta 
pada 2009. Mengikuti Seminar Kaligrafi tingkat nasional di Kalimantan 
Timur pada tahun 2007. Menjadi Narasumber Pewarnaan Kaligrafi Islam 
tingkat Pondok Pesantren se-Riau pada tahun 2009. Juga membina dan 
melatih pewarnaan kaligrafi pada Lembaga Pengembangan Tilawatil 
Qur’an (LPTQ) Kota Pekanbaru dan PT. Chevron.

Di samping itu, beliau juga termasuk penulis dan peneliti. Hal ini 
dapat dilihat dari karya-karya beliau antara lain sebagai berikut:

1) Etika Manajemen Masjid (Penerbit Pustaka Iltizam, Solo, 2013).

2) Manajemen Kinerja (Penerbit Pustaka Iltizam, Solo, 2014).

3) Jurnal Risalah UIN Vol. 26 No. 3 ISBN 1412.0348, tahun 2015.

4) Pendampingan Peningkatan Kesadaran Lingkungan Berbasis 
Kearifan Lokal di Kabupaten Kepulauan Meranti (LPPM UIN Suska 
Riau, 2014).

5) Problematika Perkawinan Pasangan Pegawai Negeri Sipil (Studi 
Kasus yang Masuk Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru, 
2003).

6) Pendampingan Keluarga Sakinah di Desa Minas Timur Kabupaten 
Siak Sri Indrapura (Program Pengabdian Masyarakat, 2015).

7) Pendampingan Peningkatan Kesadaran Cinta Lingkungan Berbasis 
Kearifan Lokal di Kabupaten Kepulauan Meranti (Program 
Pengabdian Masyarakat di Kementerian Agama RI, 2015).

8) Model Pengumpulan Zakat Pada Badan Amil Zakat Kota Pekanbaru 
(LPPM UIN Suska Riau, 2015).

9) Metode Penulis Arab Melayu dengan Kaidah Kaligrafi bagi Guru 
Muatan Lokal di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak (LPPM UIN 
Suska Riau, 2016).



301Biodata Penulis

10) Penelitian Klaster Pemula Pemahaman Peserta Musabaqah Tilawatil 
Qur’an Terhadap Malam Warna dalam Seni Kaligrafi Dekorasi 
(Kajian di Provinsi Riau), LPPM UIN Suska Riau, 2016.

11) Pembinaan Penyelenggaraan Jenazah bagi Masyarakat Minas 
Kabupaten Siak (LPPM UIN Suska Riau, 2017).

12) Pewarnaan Kaligrafi Islam Murni Kontemporer dan Kolase (Penerbit 
Pustaka Sahila, Yogyakarta, 2016).

13) Sistem Pembinaan dan Pengembangan Kaligrafi pada Lembaga 
Kaligrafi Al-Qur’an (LEMKA) Suakabumi Jawa Barat dalam 
Meningkatkan Prestasi Alumni Pondok Pesantren (LPPM UIN 
Suska Riau, 2017).

14) Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat Islam (Penerbit 
Rajawali Pers, 2018).

15) Makna Simbol Komunikasi dalam Pernikahan Adat Melayu di 
Kecamatan Tebingtinggi Kabupaten Kepulauan Meranti (LPPM 
UIN Suska Riau, 2019).

16) Pemberdayaan Penguatan Kemahiran Melalui Pendidikan Khath Al-
Qur’an dalam Pengembangan sebagai Santri di Pondok Pesantren 
Kabupaten Rokan Hulu (LPPM UIN Suska Riau, 2019).

17) Jurnal An-Nida’ Konsep Fitrah Manusia (Studi Kasus di MTS Darel 
Fadilah Pekanbaru), Edisi Desember 2018.

18) Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Islam (Penerbit Rajawali 
Pers, 2020).

19) Sejarah Khat Semenjak Pra Arab Sampai Arab Melayu (Penerbit Pustaka 
Sahila, Yogyakarta, 2021).

20) Model Pengembangan Pendidikan Khath Al-Qur’an dalam 
Meningkatkan Life Skill Santri di Pondok Pesantren Provinsi Riau 
(dalam proses).

21) Manajemen Organisasi dan Kelembagaan Dakwah (dalam proses).

Saat ini beliau tinggal di Perumahan Purna Griya Mas Jl. Muhajirin 
Kel. Sidomulyo Barat Pekanbaru. No. Hp 082288121028.
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Muhammad Asriady, S.Hd., M.Th.I., lahir di 
Karella, Kec. Mare, Kab. Bone, Sulawesi Selatan, 
08 September 1991 dari pasangan Supriadi dan 
Yasmin. Memiliki 5 adik perempuan, Asriani, Nur 
Sri Astuti, Nur Ismaria, Nur Ashadia, dan Nur 
Halizah. Menikah dengan Irmayanti Dahlan dan 
memiliki 1 putri dan 1 putra: A. Romeesa Farzana 
Al-Ashry dan Muhammad Quraish Al-Ashry. 
Riwayat pendidikan dimulai pada TK Mario Pulana 

Kecamatan Mare, Kab. Bone pada tahun 1996-1998. SDN 12/79 Karella, 
Kec. Mare, Kab. Bone tahun 1998-2004. Lalu ke Pesantren Al-Ikhlas 
Ujung Bone, Sul-Sel, dimulai dari Mts masuk pada tahun 2004 sampai 
tahun 2007, kemudian melanjutkan ke jenjang MA 2007 sampai 2010. 
Pada tahun 2010 kuliah UIN Alauddin Makassar pada Fakultas 
Ushuluddin dan Filsafat, Jurusan Tafsir Hadis, Prodi Ilmu Hadis selesai 
pada tahun 2014 mendapat gelar S.Hd. (Sarjana Hadis). Selama kuliah, 
penulis mendapatkan Beasiswa KEMENAG RI. 

Penulis memulai karier organisasinya sejak mondok di Pesantren 
Al-Ikhlas Ujung Bone sebagai Wakil Ketua OSAI dan Ketua UMDAH di 
tahun 2008, sehingga saat mahasiswa mulai menjadi Ketua Tingkat pada 
Jurusan Tafsir Hadis Khusus angkatan 2010, kemudian mulai aktif ke 
organisasi internal kampus pada tahun 2011, dan tahun 2012 menjabat 
sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Tafsir Hadis, 
Koordinator Bakat dan Minat Taekwondo. Di tahun 2013 menjabat 
sebagai Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Ushuluddin 
dan Filsafat. Pada tahun 2014 menjabat sebagai ketua SANAD 
(Student and Alumnus Departement) of Tafsir Hadis Khusus Makassar. 
Menjabat Sebagai Ketua DEMA Pascasarjana tahun 2016. Kemudian 
menyelesaikan Magister Konsentrasi Ilmu Hadis di Pascasarjana UIN 
Alauddin Makassar di tahun 2016. Ikatan Da’i Muda Indonesia (IDMI) 
(sebagai Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat 2015-sekarang); 
Ikatan Keluarga Alumni Al-Ikhlas (sebagai Ketua 2017–2019); Forum 
Lingkar Pena Sulawesi Selatan (sebagai Koordinator Keorganisasian 
2017 – 2018); Forum Lingkar Pena Cabang Gowa (sebagai Ketua 
2019 – 2021); PANRITA.ID (sebagai CEO 2018 – sekarang); Trainer 
dan CEO di Celebes Public Speaking; Himpunan Mahasiswa Program 
Doktor (sebagai Ketua 2019 – 2022); Pengembangan Jiwa Rumah 
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Produktif Indonesia (sebagai Ketua DPP 2020 – sekarang); Himpunan 
Mahasiswa Pascasarjana Indonesia Sulawesi Selatan (sebagai Ketua 
Bidang Keagamaan 2020 – 2022).

Penelitian:

1) Ketangkasan dalam Perspektif Hadis, 2014.

2) Appakalebbireng pada Masyarakat Bugis Bone (Kajian Living 
Hadis), 2016.

3) Mappakalebbi pada Masyarakat Bugis (Penelitian, dipresentasikan 
pada Seminar Internasional Asosiasi Ilmu Hadis Indonesia, 
Yogyakarta, November 2016).

4) Kepemimpinan Perempuan (dipresentasikan pada Internasional 
Seminar IAIN Bone, 2020).

Penulis Buku:

1) Sepercik Inspirasi untuk Nurani (2017).

2) Appakalebbireng pada Masyarakat Bugis Bone (2020).

Editor Buku: 

1) Perjalanan Menuju Sukses (2018).

2) Fungsi Qalb dalam Hadis (2020).

Kontributor Penulis di Artikula.id, PeciHitam.co.id, dan Inspira.
com.

Pengalaman Narasumber TV: ANTV 2017, Celebes TV 2018, 
Kompas TV 2019.

Pengalaman Kerja: 

1) Institut Parahikma Indonesia (IPI) Gowa (sebagai Dosen Fakultas 
Tarbiyah dan Keguruan 2016 – sekarang).

2) Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar (sebagai Dosen 
LB Ilmu Hadis dan Ilmu Al-Qur’an, Fakultas Ushuluddin dan 
Filsafat, Fakultas Syariah dan Hukum, 2017-2019, Jurusan Farmasi 
Fakultas Kesehatan dan Kedokteran, 2020).

3) MAN IC Gowa (sebagai Wakil Kepala Madrasah bidang Keasramaan, 
2018-2019).
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4) Al-Fityan Gowa (sebagai Guru Public Speaking, 2019-2020).

5) Baznas Cendekia UIN (sebagai Mentor, 2019).

Kini sebagai Dosen, Da’i di Cariustad.id dan Ikatan Da‘i Muda 
Indonesia (IDMI), Trainer dan Motivator di CPS, dan Mahasiswa 
Program Doktor (S-3) Konsentrasi Kajian Hadis dan mendapatkan 
Beasiswa 5000 Doktor Mora Full Scholarship Kementerian Agama 
Republik Indonesia. 


