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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan  

Huruf  Arab Nama Huruf Latin Nama 

 alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 ba B Be ب

 ta T Te ت

 s\a s\ es (dengan titik di atas) ث
 jim J Je ج

 h}a h} ha (dengan titik di bawah) ح

 kha Kh ka dan ha خ

 dal D De د

 z\al z\ zet (dengan titik di atas) ذ

 ra R Er ر

 zai Z Zet ز

 sin S Es س

 syin Sy es dan ye ش

 s}ad s} es (dengan titik di bawah) ص

 d{ad d} de (dengan titik di bawah) ض

 t}a t} te (dengan titik di bawah) ط

 z}a z} zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain ‘ apostrof terbalik‘ ع

 gain G Ge غ

 fa F Ef ؼ

 qaf Q Qi ؽ

 kaf K Ka ؾ

 lam L El ؿ

 mim M Em ـ

 nun N En ف

 wau W We و

 ha h Ha ػو

 hamzah ’ Apostrof ء

 ya y Ye ى
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Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 

tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda 

(’). 

2. Vokal 

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

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa 

Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai 

berikut: 

 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

C

onto

h: 

كَ 
 :يْفَ 
kaifa 

وْؿَ   haula : ى 

3. Maddah  

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Contoh: 

 ma>ta : م اتَ 

 <rama : ر م ى

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fath}ah a A اَ 

 Kasrah i I اَ 

 d}amah u U اَ 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fath}ah dan ya>’ ai a dan i ى ىَْ 

 fath}ah dan wau au a dan u ىػ وَْ

Harakat dan 
Huruf 

Nama 
Huruf dan 

Tanda 
Nama 

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

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

 d}amah dan wau u> u dan garis di atas  ى و
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 qi>la : ق يْلَ 

 yamu>tu :   يَ  وْتَ 

4. Ta>’ marbu>t}ah 

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

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

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

adalah [h]. 

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

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

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

Contoh: 

طْف اؿَ   <raud}ah al-at}fal : ر وْض ة َالَْْ 

ل ةَ   al-madi>nah al-fa>d}ilah : ا لْم د يػْن ة َالْف اض 

ةَ   al-h}ikmah :  ا لْْكْم 

5. Syaddah (Tasdi>d) 

Syaddah atau tasydi>d yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

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

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

 <rabbana : ر بَّناَ 
ن ا  <najjaina : نَ َّيػْ
 al-haqq : ا لْْ قَ 

 nu‚ima : نػ ع  مَ 
 aduwwun‘ : ع د وَ 

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

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

Contoh: 

 ali> (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)‘ : ع ل يَ 

 َ َب   arabi> (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)‘ : ع ر 

 

6. Kata Sandang 

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

seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyyah maupun huruf 
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qamariyyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang 

mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan 

dihubungkan dengan garis mendatar (-). 

Contoh: 

 al-syamsu (bukan asy-syamsu) : ا لشَّمْسَ 

 al-zalzalah (bukan az-zalzalah) : ا لزَّلْز ل ةَ 

 al-falsafah : ا لْف لْس ف ةَ 

 al-bila>du : ا لْب لا دَ 

7. Hamzah 

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

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

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

Contoh: 

م ر وْفَ  ta’murun : تَ َْ > 

 ‘al-nau : ا لنػَّوْعَ 

 syai’un : ش يْءٌَ

 umirtu : أ م رْتَ 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 

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

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

kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa 

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

digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara 

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

munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian 

teks Arab, maka harus ditrans-literasi secara utuh.  

Contoh: 

Fi> Zila>l al-Qur’a>n 

al-Sunnah qabl al-tadwi>n 

9. Lafz} al-Jala>lah (الله) 

Kata ‚Allah‛ yang didahului partikel seperti huruf jarr  dan huruf lainnya 

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

huruf hamzah. 

Contoh: 

َلله di>nulla>hد يْن َاللهَ   billa>hبِ 
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Adapun ta>’ marbu>t}ah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz} al-

jala>lah, ditransliterasi dengan huruf [t]. 

 Contoh: 

َْر حْْ ة َ اللِ ى مَْفِ  hum fi>rah}matilla>h 

10. Huruf Kapital 

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wa ma> Muh}ammadun illa> rasu>l 

Inna awwala baitin wud}i‘alinna>si lallaz \i> bi Bakkata muba>rakan 

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

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

Abu> Nas}r al-Fara>bi> 

Al-Gaza>li> 

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

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

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

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

Contoh: 

11. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt.  = subh}a>nahu> wa ta‘a>la> 

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

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

Nas}r H{a>mid Abu> Zaid, ditulis menjadi: Abu> Zaid, Nas}r H{a>mid (bukan: Zaid, Nas}r H{ami>d 
Abu>) 
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a.s.   = ‘alaihi al-sala>m 

H   = Hijrah 

M   = Masehi 

SM   = Sebelum Masehi 

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

w.   = Wafat tahun 

QS …/…: 4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āl ‘Imrān/3: 4 

HR   = Hadis Riwayat 
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ABSTRAK 

Nama  : Abdil Munzir 

Nim  : 80700218002 

Judul    : Konsistensi Ima>m al-Tirmiz\i> Dalam Penerapan Kaidah al-Jarh{ 
wa al-Ta‘di>l (Kajian Kitab Sunan al-Tirmiz\i>) 

 

  Bentuk aplikasi atau praktek pada zaman Rasulullah saw. dan para sahabat, 

kritik hadis sudah ada meskipun menggunakan argumen bahwa para sahabat 

tidak perlu meneliti sahabat lainnya karena konfirmasi kebenaran langsung 

ditanyakan kepada Nabi saw.. Fitnah besar yang terjadi setelah Nabi Saw. 

meninggal mengakibatkan kebenaran hadis mulai diperjelas. Hadis, isnad dan 

kritik perawi yang dikenal dengan al-jarh} wa al-ta‘dîl menunjukkan hubungan 

sinergi dalam keabsahan suatu hadis. Secara umum, Imam al-Tirmiz\i dinilai oleh 

ulama sebagai kritikus yang mu‘tadil, dan sebagian ulama menilainya mutasahil 
atau longgar dalam mentash}ih} beberapa periwayat.  

  Penelitian ini untuk mengkaji konsistensi Imam tirmizi dalam penerapan 

al-jarh} wa al-ta‘di>l. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dimana 

penelitian mengkaji pustaka-pustaka yang terkait dengan kitab sunan al-Tirmizi 

dan ilmu al-jarh wa al- ta‘di>l.1.  

  Berdasarkan hasil penelitia 1) Imam Tirmizi adalah salah satu kritikus 

hadis yang berkontribusi besar terhadap menentukan kualitas suatu hadis 

memalui standarisasi isnadnya dengan menerapkan kaidah-kaidah al-jarh wa al-

ta‘dil seperti kaidah al-jarh} muqaddam ‘ala > al-ta‘di>l in ka>na mufassaran dan 

kaidah lainnya. Standarisasi ini dapat dirampungkan Imam al-Tirmizi setelah 

melalui berbagai penelitian yang tertuang dalam kitab Al-Ja>mi‘ 2) Imam Tirmizi 

dalam menerapakan al-jarh} wa al-ta‘di>l di kitab Sunan al-Tirmizi adalah 

konsisten. Ia dengan telit dan cermat menerapakan sistematikan isnad dalam 

Sunan al-Tirmizi, termasuk didalamnya terhadap hadis yang dihukumi hasan oleh 

imam al-Tirmizi yang diperselisihkan oleh sebagian ulama hadis. 3) Metode yang 

digunakan Imam al-Tirmizi dalam penerapam al-Jarh wa al-Ta‘di>l ada tiga yaitu 

mengutip langsung dari gurunya dan ulama terdahulu mengutip informasi terkait 

periwayat dari ulama kritikus hadis terdahulu dan maklumat yang yang 

bersumber dari ijtihad Imam al-Tirmiz.  

  Penelitian ini juga memberikan Implikasi Ilmiah sebagai kontribusi 

pemikiran mengenai Imam al-Tirmiz\i dan menambah khazanah intelektual dalam 

perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu-ilmu keislaman 

khususnya. Implikasi Praktis adalah menjadi media informasi bagi pemerhati 

kajian hadis dan pemikiran. Menjadi salah satu buah pikiran tertulis sehingga 

berguna bagi pengkaji hadis khususnya naqd al-hadis mengenai hadis dan 

masyarakat lainnya yang ingin mengetahui sejara hadis lebih luas 

 

Kata Kunci : al-jarh}, al-ta’di >l, tirmizi, kritikus hadis 
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ABSTRACT 

Name  : Abdil Munzir 

Student ID : 80700218002 

Title  : The Consistency of Ima>m al-Tirmiz\i> in al-Jarh{ wa al-Ta‘di>l 

Application (The Study of Sunan al-Tirmiz\i>) 

 

The manner in which hadith criticism was applied or practiced during the 

Prophet Muhammad's lifetime. and the Companions were already there, despite 

their argument that the Companions did not need to examine other Companions 

because confirmation of the truth was directly requested of the Prophet. The 

widespread slander that occurred following the Prophet's death resulted in the 

hadith's truth beginning to be clarified. Hadith, isnad, and the critique of 

narrators referred to as al-jarh} wa al-ta‘dîl all demonstrated a synergistic 

relationship in determining a hadith's validity. In general, scholars regard Imam 

al-Tirmizi as a mu'tadil critic, while others regard him as mutasahil or 

inconsistent in critique several narrators. 

The purpose of this study was to determine Imam Tirmizi's consistency in 

the application of al- al-jarh} wa al-ta‘dîl. This was a library research project in 

which the author examined the literature pertaining to the Sunan al-Tirmizi book 

and the science of al-jarh} wa al-ta‘dîl 

The research produced the following: 1) Imam Tirmizi was a hadith critic who 

made significant contributions to determining the quality of a hadith by 

standardizing isnads and applying al-jarh} wa al-ta‘dîl rules such as al-jarh} 

muqaddam ‘ala> al-ta‘di>l in ka>na mufassaran and others. Imam al-Tirmizi could 

complete this standardization by reading the various studies contained in the 

book Al-Jami'. 2) Imam Tirmizi was consistent in his application of a al-jarh} wa 

al-ta‘dîl in Sunan al-Tirmizi. He applied isnad methodically and meticulously in 

Sunan al-Tirmizi, including the hadiths that Imam al-Tirmizi deemed hasan but 

were disputed by some hadith scholars. 3) Imam al-Tirmizi applied al-jarh} wa al-

ta‘dîl in three ways: by directly quoting his teacher and previous scholars, by 

citing information about narrators from previous hadith critic scholars, and by 

issuing edicts based on the ijtihad Imam al-tirmiz. 

Additionally, this research provided scientific implications as a contribution of 

thought about Imam al-Tirmizi and contributed to the intellectual treasures of 
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science in general and Islamic sciences in particular. The practical implication 

was to serve as a source of information for observers of hadith studies and 

philosophical debates. Becoming one of the written thoughts in order to benefit 

hadith reviewers, particularly naqd al-hadith regarding hadith, and others 

interested in the history of hadith in general 

 

The terms al-jarh, al-ta'di>l, tirmizi, and hadith critic are used interchangeably. 
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 نبذة مختصرة

 بد المنذرع :   اسم الطالب
   00000800008:   رقم القيد

كتاب   من )دراسة لالجرح والتعادي قواعد في تطبيق الإمام الترمذياتساق  :  موضوع الرسالة
 ي(ذسنن الترم
َ

َعلىَالرغمَحابوصأوََصلى الله عليه وسلمَبِلفعلَفَِزمنَالنبيَمحمدموجودَدي َالْنقدََشكلَتطبيقأفَ

مباشرةَإلىَالنبي.َيتوجوََالتصحيحَوالتصويبالصحابةَالآخرينَلْفََبح َعدالةلاَيحتاجوفَإلىََمأنه

َوقعت ََىالكبََفتنةالَثم َبعد َفَتسببَصلى الله عليه وسلمَالرسوؿوفاة َحالو. َعن الْدي َالْدي َيبح َفيو

علمَبَعلمىذاَالَوعدمهاَويعرؼَصحةَالْدي فََِتبينَالتىَيحتاجوفَإلىَعلموالإسنادَونقدَالرواةَ

َ,معتدؿَفَِالْدي َعندَبعضَالعلماءَناقدَمنَالجرحَوالتعديل.َوبصفةَعامةَيعتبَالإماـَالترمذي

َ.ايةروَالعدةَفَِنقدَالْدي َوتصحيحوَفَِبعضََتسهلمنَالميعتبهََهموبعض

َإلى َالمتواضعة َالرسالة َتطبيقَتهدؼَىذه َالترمذيَفِ َالإماـ َليةعمَفحصَمدىَاتساؽ

ح َفَِاحي َيبح َالبنه َالمستددـَفَِىذاَالبح َىوَمنه َبح َمكتبيَفالم.َلديالجرحَوالتع

َ.لالمتعلقةَبكتابَسننَالترمزيَوعلمَالجرحَوالتعديالمراجعَوالكتبَ

الْدي َوقدَساىمَعلماءَنق ادََالإماـَالترمذيَمنَأفَ)أولًا(َ:إلى فنتائ َالبح َأظهرت

َ كَبيرَفَِتحديدَجودة الجرحَمقدـََالو:الْدي َمنَخلاؿَتطبيقَقواعدَالجرحَوالتعديلَمثبشكل

كَافَديلعلىَالتع َفِالإماـَالترمذيَبعدَالاطلاعََمعَأفكَلَضابطَاستقرأَوقواعدَأخرىَمفسراَإف

كَتابوَالمسمىَبَوالكتبَالعديدَمنَالدراسات كَتبوَفِ الإماـَالترمزيَفَِأفََ.َ)ثانياً(كتابَالجامعثم
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كَتابَلالجرحَوالتعاديتطبيقَقاعدةَ الإسنادَفََِشروطَ.َوقدَطبقَوكثافةَثابتةَكانتََسننَالترمزيَوفِ

فَِالْدي َالذيَحكموَالإماـَالترمذيَحسنًاَونقضوَبعضََكماسننَالترمزيَبحذرَودقةََكتابوَ

وىيََلىناؾَثلاثَطرؽَاستددمهاَالإماـَالترمذيَفَِتطبيقَالجرحَوالتعديَ)ثالثا(َعلماءَالْدي .

معلوماتَتتعلقَبِلرواةَمنَعلماءَنقادَالْدي ََوجميعَسابقينالعلماءَالالمباشرَمنَمعلموَوََباسالاقت

َ.هَنفسواجتهادوَالسابقينَ

إلىَالكنوزََهامساهمةَفكريةَيضيفلوََالإماـَالترمذيَأفأماَالآثارَالمترتبةَعلىَىذهَالدراسةَ

َالإسلاميةَخاص َعامةَوالعلوـ ىوَأفَمنَىذهَالدراسةََةالعمليَالآثارَو.َةالفكريةَفَِتطورَالعلوـ

َل َبحي َتكوفَمفيدة َمعلوماتَلمتابعيَدراساتَالْدي َوالْفكار فَِعلمََلدارسينتصبحَوسيلة

َ َتاريخَالْدي َبشكلَللدارسينَعنَالْدي َوخاصة َيرغبوفَفَِمعرفة َممن َالْدي َوغيرىم نقد

َأوسع.

َ

َدي الْالتعديلَ،َالترمزيَ،َناقدََ,كلماتَمفتاحية:َالجرح

 
 



1 
 

 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Sejarah Islam dan perkembangan ilmu hadis merupakan dua bagian yang 

tidak terpisahkan.
12

 Hadis adalah perkataan, perbuatan dan taqri>r yang 

dinisbatkan kepada Rasulullah saw.
3
 Proses perkembangannya diawali oleh 

generasi para sahabat yang didorong semangat keagamaan dan kesalehan 

mengumpulkan riwayat dan laporan tentang kehidupan Nabi dan perjuangannya 

dalam menyampaikan Islam.
4
 

Hadis-hadis tentang apa yang dikatakan dan dikerjakan Nabi saw.. 

sepanjang hidup beliau akhirnya ditadwi>n dan disistematisasikan sebagai 

kumpulan hadis. Riwayat atau hadis memberikan sumber informasi yang tidak 

bisa dipandang sebelah  mata dalam pencatatan sejarah Islam di masa-masa awal 

pentadwi>nan dan penyebarannya.
5
 

Diantara contoh literatur yang berkaitan tentang periwayatan hadis 

adalah:  Asmâ’ al-Rijâl (biografi periwayat hadis). Biografi ini mencakup 

biografi para sahabat, tabi’i>n dan atbâ’ tabi’i >n. Biografi semacam ini secara 

umum dikenal sebagai Asmâ’ al-Rijâl (nama-nama tokoh) dan ilmu yang 

                                                           
1 Anisa Hayatun Nufus, ‚Pengantar Dan Sejarah Perkembangan Ilmu Hadits,‛ 2018. h. 

27-33 
2 M. Fadholi Dan Hery Purwanto, ‚Pengembangan Studi Keislaman Perspektif 

Epistemologi Ilmu,‛ Syariati: Jurnal Studi Al-Qur’an Dan Hukum 5, No. 02 (2019): 301–12. 
3 Abdul Hamid, ‚Pengantar Studi Hadits,‛ Universitas Islam As Syafi’iyah, 2021. 
4 Nabila Yasmin Dan Yusra Dewi Siregar, ‚Historiografi Islam,‛ 2021. h. 41-45 
5 Arik Arnando, ‚Laporan Dan Pengaduan Dalam Sistem Pemidanaan (Pandangan 

Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam)‛ (Phd Thesis, Universitas Islam Negeri 

Sumatera Utara, 2019). h. 19-37 
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mempelajari Asma>’ al-Rija>l dinamakan ‘Ilmu al-Rija>l (ilmu yang mempelajari 

tentang keadaan para periwayat). Jenis literatur ini berasal dan berkembang 

dalam kaitannya dengan isna>d hadis, tegasnya atas tingkat keterpercayaan isna>d 

dan perawi. Literatur Asmâ’ al-Rijâl mencakup berbagai wawasan ilmu yang 

berkaitan dengan kronologi, biografi dan kritisisme terhadap kelompok isna>d dan 

periwayat; atau bahkan dengan aspek tertentu dalam kehidupan para periwayat 

yang mungkin dapat membantu dalam menetapkan identitas, kejujuran dan 

keadilan mereka. Dalam perkembangan selanjutnya, studi ini kemudian 

memperkenalkan unsur penyelidikan dan penelitian atas berbagai riwayat dan 

dengan demikian, meletakkan dasar-dasar yang kokoh bagi kegiatan 

penelitian/kritik di bidang hadis. 

Kritik hadis, khususnya dalam ranah sejarah perkembangannya sejak 

awal, perlu dibedakan antara kritik hadis sebagai bentuk aplikasi atau praktek, di 

satu sisi; dan kritik hadis sebagai sebuah cabang disiplin ilmu, di sisi lain.
67

 Jika 

yang dimaksud kritik hadis dalam arti sangat sederhana, -tidak lebih dari sekedar 

usaha untuk mengetahui dan menilai kebenaran suatu hadis- maka aktifitas 

tersebut telah muncul sejak zaman Rasulullah saw. masih hidup. Argumen yang 

dibangun adalah, para sahabat tidak perlu meneliti sahabat lainnya karena 

konfirmasi kebenaran suatu khabar bisa langsung ditanyakan kepada Nabi saw.
8
 

selain karena alasan adanya kaidah di kalangan muh}addis\în tentang prinsip ‘udûl 

                                                           
6
 Ahmad Rofii dan Miin Sugiyanto, ‚Metodologi Kritik Hadis‛ (CV Elsi Pro, 2021). h. 

79-91 
7 Nabila Sholihah dan Sri Kusumadewi, ‚Sistem informasi posyandu kesehatan ibu dan 

anak,‛ Prosiding SNATIF, 2015, 207–14. 
8 M. Asshodiq, ‚Studi komparasi tentang pemahaman hadis-hadis tawassul menurut 

nahdlatul ulama’dan wahabi‛ (PhD Thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018). h. 61-72 
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al-s}ah}âbah. Jika hal ini disepakati, disinilah cikal bakal adanya praktek kritik 

hadis dalam konteks sangat sederhana dan terbatas. 

Hadis, isna>d dan kritik perawi yang dikenal dengan al-jarh} wa al-ta‘dîl9 

menunjukkan hubungan sinergi dalam keabsahan suatu hadis. Hadis bergantung 

kepada ittis}âl al-sanad dan perawi-perawi dalam sanad bergantung pada al-jarh} 

wa al-ta‘dîl. Al-Jarh{ wa al-ta‘dîl diartikan sebagai upaya penelitian terhadap 

perawi hadis, tak ada kesepakatan yang pasti di kalangan muh}addis\în mengenai 

kapan dan siapa yang mempeloporinya. Peristiwa ‚fitnah‛,  demikian menurut 

Nûruddîn ‘It}r,  diduga kuat sebagai titik tolak berkembangnya kegiatan 

pelacakan terhadap sanad/perawi hadis, atas dasar statemen Ibn Si>rîn bahwa 

sebelum peristiwa tersebut kaum muslimin tak pernah bertanya perihal siapa 

yang menyampaikan hadis.10 Sementara Yah}yâ ibn Sa‘îd al-Qat}t}ân,  

mengemukakan, orang yang pertama memeriksa sanad adalah ‘Amîr al-Sya‘bî.11  

Ada pula yang berpendapat, Ibn Syihâb al-Zuhrî -lah orang yang mula-

mula meng-isna>d-kan hadis.12 Selain itu, ada satu riwayat yang dikutip Ibn S{alâh{ 

menyatakan Syu’bah ibn H {ajjâj sebagai orang pertama yang mempersoalkan 

                                                           
9
 Attallah M. Al-Otaibi, ‚ ٌٕمبد ٚألٛاٌُٙ فٟ اٌدشذ الاعزذلاي اٌخبطئ ثٕصٛص ا

 Wrong Reasoning by Texts and Sayings of Critics in Crediting and Discrediting (al-Jarh):ٚاٌزؼذ٠ً

wa al-Ta’dil)),‛ at-Tajdid-A Refereed Arabic Biannual- , ِدٍخ فىش٠خ ٔصف ع٠ٕٛخ ِسىّخ-اٌزدذ٠ذ

2020 ,211–32 . h. 77-94 
10

 Nuruddin Itr, Manhaj al-Naqd fi ‘Ulum al-Hadis (Damascus: Dar al-Fikr, 1988). h. 

476-488 
11

 Abu > Muh}ammad al-H{asan bin ‘Abd al-Rah}ma>n bin Khalla>d al-Ra>mahurmuz\i al-

Fa>risi, al-Muh}addis\ al-Fa>s}il bain al-Ra>wi wa al-Wa>’I (Bei@ru>t: Da>r al-Fikr, 1404). h. 208 
12

 Hasbi al-S}iddieqi>, Pokok-pokok Ilmu Dira>yah Hadi>s, vol. I (Cet. IIV Jakarta: Bulan 

Bintang, 1987). h. 37 
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perawi hadis. Bahkan ada pula yang menempatkan Ibn Sirîn sebagai pelopor 

kritikus rijâl al-hadîs\ yang pertama membedakan mana perawi s\iqah dan tidak.13,14 

Adapun kritik hadis sebagai suatu disiplin ilmu (‘Ilm al-Jarh} wa al-Ta‘dîl)  

yang memiliki bentuk spesifik dalam ‘ilm Rijâl al-H}adîs\\,15
 ia tumbuh dan 

berkembang ketika memasuki paruh pertama abad ketiga hijriyah. Berbagai 

karya yang terkait dengan ilmu ini baru sempurna ketika telah melewati abad 

ketiga dan keempat hijriyah. Sedangkan kaidah-kaidahnya baru kemudian 

dikenal pada masa al-Hakim al-Naisâbûrî, memasuki abad kelima hijriyah. Pada 

abad pertama dan kedua hijriyah, al-jarh} wa al-ta‘dîl16
  dianggap belum 

mempunyai bentuk yang mandiri, meskipun dalam praktek maupun istilah-istilah 

yang terkait dengan ilmu ini telah ada  pada masa tabi‘i>n dan belum sepopuler 

pada paruh pertama abad ketiga.17 Hadirnya Yahyâ ibn Ma’în, Ahmad ibn 

Hanbal, ‘Alî al-Madînî dan lainnya pada paruh pertama abad ketiga hijriyah, 

disinilah al-jarh} wa al-ta‘dîl 18
 menjadi bentuk disiplin ilmu tersendiri. Fenomena 

ini terjadi karena tiga sebab; pertama, tidak adanya karya yang spesifik dari 

kritikus periode atbâ‘ ta>bi‘i>n yang terkait dengan ilmu ini sebelum paruh pertama 

abad ketiga hijriyah; kedua, beberapa terminologi yang terkait dengan 

                                                           
13

 Rasul Ja’farian, Tadwin Al-Hadis: Studi Historis Tentang Kompilasi Dan Penulisan 

Hadis, Terj. Dedi Jamaluddin, vol. 1 (Jakarta: al-hikmah zul-qaidah, 1410). h. 18-29 
14 Yusran Yusran, ‚Kodifikasi Hadis Sejak Masa Awal Islam Hingga Terbitnya Kitab 

Al-Muwattha’,‛ Tahdis: Jurnal Kajian Ilmu Al-Hadis 8, no. 2 (2017). h. 172-191  
15 Enur Nurjanah, ‚Karakteristik periwayat perempuan Kufah: Kajian analisis al-Jarh wa 

al-Ta’dil‛ (PhD Thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2021). h. 51 
16 Ali Darta, ‚Aplikasi al-Jarh wa al-Tadil Muhammad Al-Gazali dan Ali Mustofa 

Ya’kuf,‛ Al-I’jaz: Jurnal Kewahyuan Islam 5, no. 2 (2019). h. 31 
17 Andi Rahman, ‚Pengenalan Atas Takhrij Hadis,‛ Riwayah 2, no. 1 (2017): h. 146–161. 
18 Mohd Akil Mohammed Ali dkk., ‚Al-Jarh Wa Al-Ta’dil (Criticism and Praise): It’s 

Significant in the Science of Hadith,‛ Mediterranean Journal of Social Sciences 6, no. 2 (2015): 

page282–292. 
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penggunaan lafal-lafal al-jarh} wa al-ta‘dîl19  tidak dikenal secara umum dan 

populer kecuali pada masa Yah}yâ ibn Ma‘în; ketiga, sedikitnya kelompok yang 

dinilai pada abad pertama hijriyah.  

Memasuki abad ketiga hijriyah, praktek al-jarh} wa al-ta’dîl20  

dipergunakan untuk menentukan ke-s}ah}i>h-an suatu hadis.21 Adalah Imâm Bukhârî 

pionir al-jarh} wa al-ta‘dîl22  sebagai ketentuan ke-s}ah}i>h}-an hadis. Langkah ini 

diikuti oleh Ima>m Muslim, kemudian ditata ulang oleh Imâm al-Tirmîz\i>, Abû 

Dâu>d dan Imâm al-Nasâ’î. Aktivitas ulama hadis ini tidak hanya mengumpulkan 

hadis tetapi mereka juga membuat skala perbandingan dengan kitab-kitab yang 

berkaitan dengan ilmu hadis yang mereka tulis sendiri, seperti kitab-kitab 

rijâl,‘ilal dan târi>kh. Al-Bukha>rî misalnya menyusun kitab al-Adab al-Mufrad, 

dan kitab al-Târikh al-Kabîr. Imâm Muslim menyusun kitab ‘ilal dan Imam-

Imam lainnya. Ringkasnya, setiap ulama yang mengumpulkan hadis-hadis Nabi, 

pasti menentukan terlebih dahulu acuan atau persyaratan yang digunakannya 

untuk menentukan status hadis yang akan dimasukkan dalam kitabnya.23  

Perkembangan penulisan hadis terbaik disepakati ulama terjadi pada abad 

ke- tiga hijriyah yang melahirkan konsep-konsep baru melalui enam kitab hadis 

yang dikenal dengan kutub sittah. Konstalasi politik antara ahlu al-sunnah dan 

                                                           
19

 Heru Widodo dan Fahmi Irfanudin, ‚Al Jarh wa At-Ta’dil in Researching Sanad 

Hadits,‛ Journal of Hadith Studies 3, no. 1 (2020): 23–33. 
20 Khoirul Asfiyak, ‚Jarh Wa Ta’dil: Sebuah Pemodelan Teori Kritik Periwayatan Hadis 

Nabawi,‛ Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyyah (JAS) 1, no. 1 (2019): 9–29. 
21

 Ahmad Budiono, ‚Studi kritis tentang Hadits sunnah dan bid’ah dalam kitab Risalah 

Hujjah Ahlussunnah wal Jama’ah.‛ (PhD Thesis, UIN Walisongo, 2015). h. 25-31 
22 Nurjanah, “Karakteristik periwayat perempuan Kufah.” 

23
 Rahmayani Choirulnisa, ‚Kriteria Imam Al–Hakim Naysaburi Dalam Menentukan 

Status Hadits‛ (Phd Thesis, Iain Kudus, 2018). h. 7-11 
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ahlu al-ra’y>i (mu‘tazilah) membuat barikade hadis mempersiapkan kaidah 

terbaiknya. Perjalanan sejarah ini yang secara perlahan menunjukkan identitas 

hadis sebagai disiplin ilmu dan kompleksitas kaidah di dalamnya. Jika abad 

ketiga hijriyah disebut-sebut sebagai masa tadwîn al-sunnah al-nabawiyyah. 

Abad keempat hijriyah dikenal sebagai abad permulaan kaidah hadis dalam 

bentuk ‘ulûm al-hadîs\. Penyusun ‘ulûm al-hadîs awal ialah Qâd}i> Abû Muhammad 

al-Ramahurmuzi>, disempurnakan oleh Imâm al-H{âkim al-Naysâbûrî dan 

mencapai format terbaiknya oleh Ibn S}alâh di abad kelima hijriyah. 

Maka, kemudian menjadi sangat menarik melihat kitab-kitab hadis yang 

berkembang di abad kedua dan ketiga hijriyah. Selain melihat bagaimana 

metodologi hadis bermetamorfosa menjadi sebuah ilmu yang semakin matang 

dalam ‘ulûm al-hadis\ tetapi juga melihat tadwîn al-sunnah al-nabawiyah. Dari 

sekian tokoh abad kedua dan ketiga hijriyah yang muncul bersama ulama al-

mutaqaddimi>n, seorang diantaranya turut memberi andil dan sumbangsi besar 

bagi generasi sesudahnya, yaitu Abû ‘i>sa> al-Tirmiz\i>. 

Bernama lengkap Abu> ‘i>sa> Muh}ammad ibn I>sa> ibn Saurah al-Tirmiz\i>, 

beliau lahir 209 H di desa Tirmiz\, sebuah kota kuno yang terletak di pinggiran 

sungai Jihon (Amoderia), di belahan utasra Iran. Ima>m al-Tirmiz\i> merupakan 

figur yang cerdas, tangkas, cepat hafal, zuhud, juga wara‘. Sejak usia dini, Ima>m 

al-Tirmiz\i> sudah gemar mempelajari dan mengkaji berbagai disiplin ilmu 

keislaman. 
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Dalam perlawatan mencari hadis, Ima>m al-Tirmiz\i> telah mengunjungi 

Khurasa>n, Basrah, Kufah, Iraq, dan Madinah. Dalam banyak bidang ilmu juga 

punya andil didalamnya, salah satunya bidang ilmu hadis, diantara karya Ima>m 

al-Tirmiz\i> dalam ilmu hadis adalah: Sunan al-Tirmiz\i>, ‘Ilal al-Hadi>s\, dan al-

Syama>il al-Muh}ammadiyah.  

Yang menarik dari beberapa karangan Ima>m al-Tirmiz\i> adalah kitab Sah}i>h} 

Ja>mi‘, yang diistilahkan sebagai Sunan al-Tirmiz\i>. Dalam kitab ini tertuang 

berbagai disiplin ilmu hadis, diantaranya ilmu al-jarh} wa al-ta‘di>l. Hal itu bisa 

ditemukan ketika Ima>m al-Tirmiz\i> menghukumi setiap hadis yang beliau 

cantumkan didalam kitabnya. Istilah istilah dalam menghukumi sebuah hadis 

terbilang baru dimasa beliau, bahkan istilah yang belum pernah dipakai oleh 

ulama sebelumnya yaitu hadis ‚h}asan‛.24 

Ketika menghukumi hadis sebagai hadis h}asan, beliau mengambil dasar 

dari keadaan periwayat ketika meriwayatkan hadis. Beliau memiliki pandangan 

bahwa perawi yang lemah dari segi hafalan tidak serta merta hadisnya ditolak 

atau lemah, namun ada beberapa penilaian khusus menurut Ima>m al-Tirmiz\i> 

terkait kuat tidaknya hafalan periwayat. Inilah yang membedakan antara Ima>m 

al-Tirmiz\i> dengan Imam-Imam lainya ketika menghukumi keadaan al-jarh} wa al-

ta‘di>l seorang periwayat.  

                                                           
24

 Baiquni Ach Baiquni, ‚Tracing the Theory of Hadith Quality in Kitab al-Jami’al-

Sahih al-Sunan al-Tirmidzi,‛ Al-Bukhari: Jurnal Ilmu Hadis 4, no. 1 (2021): 68–81. 
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Ima>m al-Tirmiz\i> dinilai oleh sebagian ulama sebagai kritikus 

yang mutasa>hil atau longgar dalam menilai rawi.25 Ulama yang mengatakan hal 

tersebut antara lain Ima>m al-Z|ahabi>26 dan Ima>m al-Sakha>wi>.27 

Kriteria tasa>hul seorang kritikus kembali pada mazhab dan metode yang dianut 

oleh krtikus itu sendiri dalam al-jarh} dan al-ta‘di>l. 

Selain itu, sifat tasa>hul juga muncul dari beberapa penilaian dan 

perspektif yang berbeda dalam menilai seorang rawi dengan kritkus yang lain, 

atau bisa jadi kritikus yang mutasa>hil tidak terlalu ketat dalam menilai 

periwayat. Contoh perspektif mutasa>hil yang berbeda dengan kritikus yang lain 

adalah permasalahan ‘adl-nya periwayat yang masih samar. Kritikus 

yang mutasa>hil tetap menganggap periwayat yang masih samar, berbeda dengan 

kritikus lain yang tidak menganggapnya.28  

Beberapa ulama kritikus hadis menilai Ima>m al-Tirmiz\i> sebagai kritius 

yang mutasa>hil. Hal itu disebabkan karena ia mengambil beberapa riwayat dalam 

kitab sunannya dari para periwayat yang ditinggalkan oleh mukharrij lain. Imam 

al-Mubarakfuri dalam kitabnya Tuh}fah al-Ah}waz\i> Syarh} Ja>mi‘ al-Tirmiz\i> juga 

mengatakan bahwa Ima>m al-Tirmiz\i> adalah Imam dalam hal hadis dan longgar 

                                                           
25

 Para kritikus yang dinilai longgar (mutasahil) dalam menilai rawi selain Imam 

Tirmidzi adalah Daruquthni, Imam Abu Abdillah al-Hakim, Abu Bakr al-Baihaqy, Ibn 

Khuzaimah, dan Ibn Hibban menurut pendapat Ibn Hajar. Lihat Zuhair Utsman Ali Nur, Ibn ‘Ady 
wa manhajuhu fi kitab al-kamil fi dlu’afa al-rijal (Riyadl: Maktabah al-Rusydi, 1997). h. 165 

26
 Imam al-Dzahabi, Dzikru man yu’tamadu qouluhu fi al-jarh wa al-ta’dil (Beirut: 

Maktab al-Matbu’at al-Islamiyyah, 1990). h. 271 
27

 Imam al-Sakhawi, al-I’lan bi al-Taubikh (Arab Saudi: Maktabah Dar Al Minhaj, 

1993). h. 168 
28

 Nur, Ibn ‘Ady wa manhajuhu fi kitab al-kamil fi dlu’afa al-rijal. h. 45 
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dalam men-sahihkan dan menilai hasan sebuah hadis.29 Salah satu contohnya 

adalah keterangan Ima>m Z|ahabi> dalam kitab Miza>n al-I‘tida>l ketika membahas 

biografi Kas\i>r bin Abdulla>h bin ‘Amr ibn Auf al-Muzani>. 

Mayoritas kritikus menilai Kas\i>r bin Abdillah dengan sifat jarh}. Yahya> 

ibn Mai>n mengatakan laysa bi syai’, Ima>m Sya>fi‘i> dan Abu> Dau>d 

mengatakan ruknun min arka>n al-kaz\ib, Imam Da>raqut}ni> dan lainnya 

menganggapnya matru>k, Imam Abu> Ha>tim mengatakan laysa bi al-mati>n, Imam 

al-Nasa>i> menilainya dengan laysa bi s\iqah, Mut}arraf bin Abdulla>h al-Madi>ni> 

memberikan komentar roaytuhu wa ka>na kas\i>r al-khas}mah, dan Ima>m Ahmad ibn 

Hanbal membuang periwayat tersebut dari hadisnya.  

Berbeda dengan yang lain, Ima>m al-Tirmiz\i> meriwayatkan hadis darinya 

dan menilainya dengan hadis s}ah}>ih}. Oleh karena peilaiannya yang begitu longgar 

dan terkadang berbeda dengan mayoritas kritikus, ulama tidak menjadikan 

penilaian Imam al-Tirmizi sebagai pegangan dalam al-jarh wa al-ta’dil. Contoh 

lain adalah penilaian terhadap Muh}ammad al-H{asan bin Abi> Yazi>d al-Hamada>ni> 

al-Ku>fi>. Yahya> ibn Ma‘i>n, Ah}mad ibn H{anbal, al-Nasa>ii>, Abu> Da>ud, dan Murrah 

menilainya dengan jarh}. Namun, Ima>m al-Tirmz\i> meriwayatkan hadis Abi> Sa‘i>d 

darinya dan menilainya sebagai hadis hasan.30 

Al-Muba>rakfu>ri> dalam Tuh}fah al-Ahwazi> Sayrh al-Ja>mi‘ al-Tirmiz\i> 

mengatakan bahwa penilaian sahih Ima>m al-Tirmiz\i> berbeda dengan penilaian 

                                                           
29

 Muhammad Abd Al-Rahman ibn Abd al-Rahim al-Mubarokfuri, Tuhfah al-Ahwadzi 

(Beirut: Dar al-Fikr, 2003). h. 246 
30

 Muhammad Abd Al-Rahman ibn Abd al-Rahim al-Mubarokfuri, Tuh}fah al-Ah}waz\i,  h. 

246 
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kritikus mutasa>hil yang lainnya, seperti Imam H{a>kim dan al-Da>raquthni>. Ia 

mengatakan bahwa penilaian s}ah}i>h} Ima>m Ha>kim lebih unggul dibandingkan 

Ima>m al-Tirmiz\i>, karena penilaian s}ah}i>h} Ima>m Ha>kim setara dengan penilaian 

hasan Ima>m al-Tirmiz\i>. Sebagaimana yang disebutkan oleh al-Zahabi dalam 

kitab al-Muqizah: 

ج زذ٠ث ٘زا فٟ اٌصس١س١ٓ فٙٛ »اٌشاٚٞ )اٌثمخ(: فٟ اٌّٛلظخ، فٟ ولاِٗ زٛي  قال الحافظ الذهبي فئْ خُشِّ

ْْ صسّر ٌٗ ِثً اٌذاسلطٕٟ ٚاٌسبوُ  ْْ صسّر ٌٗ ِثً اٌزشِزٞ ٚاثٓ خض٠ّخ فد١ذ أ٠ضبً، ٚإ ِٛثك ثزٌه، ٚإ

ًّ أزٛاٌٗ زَغَٓ زذ٠ثٗ «فأل
31

 

Artinya: 

‚Imam al-Zahabi dalam kitab al-Mauqizah mengomentari tentang 

periwayat siqah yang disebutkan dalam kitab hadis, ‚jika hadis yang 

diriwayatkan oleh periwayat tersebut terdapat pada kitab sahihain maka 

periwayat tersebut siqah, dan jika periwayat tersebut disebutkan oleh 

imam al-tirmizi dan ibnu khuzaimah maka hukumnya sama dengan siqah 

oleh al-bukhari dan muslim, adapun periwayat siqah tersebut disahihkan 

hadisnya oleh al-daraquthni dan al-hakim, maka hukum yang paling rendah 

adalah hadis hasan‛. 

Dari beberapa contoh dan penilaian beberapa ulama tadi dapat diambil 

kesimpulan bahwa kriteria Imam al-Tirmiz\i> dalam menilai periwayat sangat 

berbeda dengan kritikus lain, bahkan dengan kritikus yang sama-

sama mutasa>hil. Beberapa hadis yang dicantumkan dalam kitab al-Ja>mi’-nya juga 

banyak yang berbeda dengan periwayatan lain, bahkan dengan gurunya sendiri 

Imam al-Bukha>ri>. 

Inilah beberapa polemik yang terjadi dikalangan ulama al-jarh} wa al-ta‘di>l 

dalam menyikapi kualitas periwayat. Maka menjadi suatu hal yang menarik 

                                                           
31

 Al-Zahabi, Al-Mu>qizah fi> ‘ilmi must}alah} al-h}adi}s\, (Maktabah al-islamiyah. Halb. 

1412), h. 78 
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ketika menelaah konsistensi dari Imam al-Tirmiz\||i> dalam menyikapi keadaan para 

periwayat hadis, sehingga peneliti merasa perlu mengkaji peran dan sejauh mana 

penerapan ilmu al-jarh} wa al-ta’di>l oleh Imam al-Tirmiz\|i> di kitab Sunan al-

Tirmiz\i>.  

Kitab yang akan peneliti teliti adalah kitab Sahih al-Ja>mi‘32, karangan 

Imam al-Tirmiz\i>. Judul lengkap kitab al-Ja>mi' al-S}ah}i>h}  adalah ‚al-Ja>mi’ al-

Mukhtas}ar min al-Sunan ‘an Rasu>lilla >h‛.  Meski demikian kitab ini lebih populer 

dengan nama al-Ja>mi’ al-Tirmiz\i> atau  Sunan al-Tirmiz\i>. Al-Ha>kim (w. 405 H.) 

dan al-Kha>ti>b al- Bag}dadi> (w. 483 H.) tidak keberatan menyebut dengan S}ah}i>h} 

al-Tirmiz\i atau al-Ja>mi’ al-S}ah}i>h}. Berbeda dengan Ibn Kas\|i>r (w. 774 M.) yang 

menyatakan  pemberian nama itu tidak tepat dan terlalu gegabah, dengan alasan 

bahwa kitab al-Ja>mi' al-Tirmiz\i> tidak hanya memuat hadis s}ah}i>h} saja, akan tetapi 

memuat pula hadis-hadis h}asan, da’i>f dan munkar,  meskipun Imam al-Tirmiz\>i 

selalu menerangkan kelemahannya, ke-mu’alal-annya dan ke-munkar-annya.33 

                                                           
32 M. I. Al-Tirmizi, Sunan al-Tirmizi, vol. 2, 1975. banyak disyarah oleh para ulama 

sehingga muncullah beberapa  kitab syarah yang mensyarahi kitab tersebut. Antara lain; 1) Aridat 
al-Ahwadi ditulis oleh Abu Bakar ibn al-̀Arabi al-Maliki, 2) al-Munqihu al-Syazi fi> Syarh} al-
Tirmi>z|i> oleh Muhammad ibn Muhammad ibn Muhammad yang terkenal dengan Ibn Sayyid al-

Na>s al-Syafi’i>, 3) Syarh Ibn Sayyid al-Nas disempurnakan oleh al-Ha>fiz} Zainuddin al-‘Ira>qi, 4) 

Syarh al-Tirmi>z|i> oleh al-Ha>fiz Abu al-Faraj Zainuddin `Abd al-Rahman ibn Syihabuddin Ahmad 

ibn Hasan ibn Rajab al-Bagdadi al-Hanbali, 5) Al-Luba>b oleh al-Ha>fiz| Ibn Hajar al-‘Asqala>ni>, 6) 

Al-‘Urf al-Syazi’ ala Ja>mi’ al-Tirmi>z|i> oleh al-Ha>fiz| ‘Umar ibn Ruslan al-Bulqini, 7) Qat al-
Mugtadi \ ‘ala Ja>mi> al-Tirmi>z|i> oleh al-Ha>fiz| al-Suyu>ti, 8) Ta’li >q al-Tirmi>z|i> dan Syarh} al-Ahwaz|i> 
oleh Muhammad Tihir, 9) Syarh Abu Tayyib al-Sindi, 10) Syarh Sirajuddin Ahmad al-Sarkandi 

11) Syarh Abu al-Hasan ibn `Abd al-H}adi>s| al-Sindi, 12) Bah}r al-Mazi Mukhtasar Sahih al-Tirmi>z|i> 
oleh Muhammad Idris ‘Abd al-Ra'uf al-Marbawi al-Azhari, 13) Tuh}fat  al-Ahwaz||i oleh Abu ‘Ali 

Muhammad Abd al-Rahma>n ibn ‘Abd al-Rahi>m al-Muba>rakfuri, 14) Syarh Sunan al-Tirmi>z|i> 
dengan al-Ja>mi’ al-S}ah}i>h}  oleh Ahmad Muhammad Sya>kir, 15) Al-‘Urf al-Syazi ‘ala>  Ja>mi ‘ al-
Tirmi>z|i> oleh Muhammad Anwar Syah al-Kasymiri. Lihat , h. 109-110 

33
 Muhammad Na>siruddin al-Alba>ni>, Kajian terhadap  Kitab Sunan al-Tirmi>z||i>, I (Riya’d: 

Maktabah al-Ma’a’rif, 2007). h. 8-9 
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B. Rumusan Masalah 

Berangkat dari uraian latar belakang diatas, dapat dirumuskan bahwa 

yang menjadi permasalahan pokok yang akan dibahas pada kajian ini adalah 

‚bagaimana konsistensi Imam al-Tirmiz\i> dalam penerapan al-jarh} wa al-ta‘di>l 

terhadap periwayat hadis  pada kitab Sunan al-Tirmiz\i>‛, dan untuk lebih 

mengarahkan kajian ini maka permasalahan pokok tersebut dapat dirumuskan 

dalam tiga sub masalah, yaitu: 

1. Bagaimana kaedah al-jarh} wa al-ta’di>l oleh Imam al-Tirmizi terhadap 

kualitas periwayat hadis? 

2. Bagaimana metode Imam al-Tirmizi dalam menerapkan kaedah al-jarh{ wa 

al-ta’di >l?  

3. Bagaimana konsistensi  Imam al-tirmizi dalam penerapan kaedah al-jarh{ 

wa al-ta’di>l? 

C. Defenisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian 

Judul kajian ini adalah Konsistensi Imam Al-Tirmiz\i> Dalam Penerapan al-

Jarh} wa al-Ta‘di>l (kajian kitab Sunan al-Tirmizi). Untuk lebih mengarahkan 

pembahasan kajian ini, diperlukan pemaparan defenisi operasional terhadap tema 

tema pokok dalam kajian ini. Tema-tema pokok dalam kajian ini adalah 

Konsistensi, Imam al-Tirmiz\i>, ilmu al-jarh} wa al-ta‘di>l dan kitab Sunan al-

Tirmiz\i> (al-Ja>mi‘ al-S{ah{i>h{). 

1. Konsistensi adalah kon.sis.ten.si [n] (1) definisi dan stabilitas (dl act); 

Kata "konsistensi" berasal dari kata konsistem diambil dari kata bahasa 
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Inggris baru "consistent". Sekitar tahun 1570-an, istilah ‚consistent‛ 

berasal dari istilah ‚consistentem‛ yang berarti teguh/tangguh. 

Konsistensi adalah definisi ide atau solusi yang tidak berubah dalam 

waktu singkat.  KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) mendefinisikan 

konsisten dalam kamus Oxford sebagai konstan (invarian), sesuai  dengan 

prinsip, stabil, selaras, harmonis.,terutama tindakan ini dilakukan dengan 

jujur dan akurat. Konsistensi juga dapat diartikan sebagai ‚kompatibel‛ 

atau konsisten tentang sesuatu.34 Dalam penulisan ini dimaksudkan 

membahas konsistensi Imam al-Tirmiz\i> di bidang ilmu al-jarh} wa al-

ta‘di>l. 

2. Imam al-Tirmiz\i>, Imam al-Tirmiz\i> bernama lemgkap Abu> I<sa> Muhammad 

ibnu i>sa> ibn saurah ibnu mu>sa> al-tirmiz\i>, salah satu ulama hadis yang 

terkenal dimasanya, beliau berguru dengan Imam al-Bukha>ri>, memiliki 

banyak kitab dalam ilmu hadis salah satunya al-ja>mi’. Lebih jelasnya akan 

dipaparkan dalam bab 3 tentang biografi beliau dalam penelitian ini. 

3. Al-Jarh} wa al-ta‘di>l. Menurut istilah ilmu hadis, kata al-jarh} berarti 

tampak jelasnya sifat pribadi periwayat yang tidak adil, atau yang buruk 

di bidang hafalannya dan kecermatannya, yang keadaan itu menyebabkan 

gugurnya atau lemahnya riwayat yang disampaikan oleh periwayat 

tersebut. Kata al-tajri>h} menurut istilah berarti pengungkapan keadaan 

periwayat tentang sifat-sifatnya yang tercela yang menyebabkan 

                                                           
34

Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Cet 3, 

Bandung: PN Balai Pustaka, 2002), h. 749. 
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lemahnya atau tertolaknya riwayat yang disampaikan oleh periwayat 

tersebut. Adapun kata al-ta‘di>l asal katanya adalah masdar dari kata kerja 

‘ada>lah, artinya: mengemukakan sifa-sifat adil yang dimiliki oleh seorang 

periwayat. Dalam ilmu hadis, kata al-ta‘di>l mempunyai makna: 

mengungkapkan keadaan atau sifat-sifa bersih dan baik yang ada pada diri 

periwayat.
35

 Para ulama menganjurkan untuk melakukan al-jarh} dan al-

ta‘di>l dan tidak menganggap hal itu sebagai perbuatan ghi>bah yang 

terlarang; diantaranya berdasarkan dalil-dalil berikut : Sabda Rasulullah 

shallallaahu ‘alaihi wasallam kepada seorang laki-laki:  

ُٓ ٠ؼَْمُٛةَ لبَيَ  ذُ ثْ َّّ سَ ُِ ٌْؼجََّبطِ  ُْ زذثٕبَ أثَُٛ ا ِٓ أعََذٍ لبَيَ زذثٕبَ عُف١ْبَ ُٓ ٠س١ََْٝ ثْ زذثٕبَ أثَُٛ ٠س١ََْٝ صَوَش٠َِّب ثْ

ب أٙب لبٌذ ألجً سخً فّب  َٙ ْٕ ُ ػَ َٟ اللََّّ ْٓ ػَبئِشَخَ سَضِ حَ ػَ َٚ ْٓ ػُشْ ىَذِسِ ػَ ْٕ ُّ ٌْ ِٓ ا ذِ ثْ َّّ سَ ُِ  ْٓ ُٓ ػ١َْ١ُٕخََ ػَ سَآُٖ ثْ

عٍََّ  َٚ  ِٗ ُ ػ١ٍََْ ِ صٍََّٝ اللََّّ ٌْؼش١َِشَحِ سَعُٛيُ اللََّّ َُ لبَيَ ثئِْظَ أشَُ ا
36

. 

 

Artinya:  

‚telah meriwayatkan kepada kami abu al-‘abbas muhammad bin 

ya’qub berkata telah meriwayatkan kepada kami abu yahya zakariya 

bin yahya bin asad berkata telah meriwayatkan kepada kami sufyan 

bin ‘uyaiynah dari muhammad bin munkadir dari ‘urwah dari 

‘aisyah berkata: ‚telah datang kepada rasulullah seorang lelaki, 

ketika rasulullah melihatnya, beliau mengatakan ‚(Dan) itu seburuk-

buruk saudara di tengah-tengah keluarganya‛. (HR.Bukha>ri>) 

Sabda Rasulullah saw. kepada Fathimah binti Qais yang 

menanyakan tentang Mu’a>wiyah bin Ab>i Sufya>n dan Abu> Jahm yang 

tengah melamarnya: 

ِٓ عُف١َْ  دِ ثْ َٛ ٌَٝ الْْعَْ ْٛ َِ ِٓ ٠ض٠َِذَ  ْٓ ػَجْذِ اللهِ ثْ ٌِهٍ، ػَ ب َِ ُٓ ٠س١ََْٝ، لبَيَ: لشََأْدُ ػٍََٝ  ْٓ زَذَّثَٕبَ ٠س١ََْٝ ثْ ، ػَ َْ ب

خَ  َّ ْٓ فبَطِ ، ػَ ِٓ َّ زْ ِٓ ػَجْذِ اٌشَّ خَ ثْ َّ ْٕذِ ل١َْظٍ أثَِٟ عٍََ َُ:  ثِ عٍََّ َٚ  ِٗ ب أثَُٛ »لبَيَ سَعُٛيُ اللهِ صٍََّٝ اللهُ ػ١ٍََْ َِّ أَ

بيَ ٌَُٗ  َِ ٠خَُ فصَُؼٍُْٛنٌ لَا  ِٚ ؼبَ ُِ ب  َِّ أَ َٚ  ، ِٗ ْٓ ػَبرِمِ ، فلََا ٠ضََغُ ػَصَبُٖ ػَ ٍُ ْٙ خَ
37.  

                                                           
35

 Abu Lubabah Husain, h. 21-22; Muhammad ‘Ajjaj al-khatib, usul al-hadis, op.ct.,h. 

260 
36 Muhammad Al-Bukhari, Sahih al-bukhari (Dar Ul-Hadith, 1978). h, 700-711 
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Artinya:  

‚telah meriwayatkan kepada kami yahya bin yahya berkaa aku telah 

membaca kepada malik, dari abdillah bin yazid maula al-aswad bin 

sufyan dari salamah bin abdirrahman dari faimah binti qais, 

rasulullah mengatakan: ‚Adapun Abu Jahm, dia tidak pernah 

meletakkan tongkat dari pundaknya (suka memukul), sedangkan 

Mu’a>wiyah seorang yang miskin tidak mempunyai harta‛ 

(HR.Muslim) 

Dua hadits di atas merupakan dalil Al-Jarh} dalam rangka nasihat 

dan kemaslahatan. Adapun At-Ta‘di>l, salah satunya berdasarkan hadis: 

Rasulullah saw. bersabda: ‚Sebaik-baik hamba Allah adalah Kha>lid bin 

Wali>d, salah satu pedang diantara pedang pedang Allah‛. (HR. Ah}mad 

dan al-Tirmiz\i> dari Abi> Hurairah radliyallaahu ’anhu)38. Oleh karena itu, 

para ulama membolehkan al-Jarh} wa al-Ta‘di>l untuk menjaga 

syariat/agama ini, bukan untuk mencela manusia. 

4. Kitab Sunan al-Tirmiz\i> yang memiliki nama asli al-Ja>mi’ al-S{ah}i>h}. Kitab 

al- Ja>mi‘, yang dikenal dengan Ja>mi‘ al-Tirmiz\i> atau Sunan al-Tarmiz\i>,  

menjadi salah satu rujukan penting yang berkaitan dengan masalah hadist 

dan ilmu hadist, serta masuk kedalam Kutubu al-Sittah (enam kitab 

pokok di bidang hadis) dan ensiklopedia hadis terkenal. Kitab Ja>mi‘ al-

Tirmiz\i> ini mempunyai ciri khas tersendiri yang tidak didapati pada kitab-

kitab lainnya. Hal ini dikarenakan kitab ini membawa banyak hal baru 

dalam khazanah keilmuan hadis. Seperti; pertama, penyajian hadis dalam 

                                                                                                                                                                
37

 Muslim, shahih, kitab al-thalaq, bab al-muthallaqah al-bain la nafaqata laha, 10/97, h.  

303-320 
38

 Muhmmad bin Isa al-Tirmizi, Al-Ja>mi‘ Al-Mukhtas}ar ‘An Sunan Rasu >lillah, no hadis 

3846, h. 511 
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kitab ini yang diikuti dengan penjelasan tentang kualitas hadis serta sebab 

pemberian hukum hadisnya dengan menyebutkan kedaan periwayat dari 

segi al-jarh} wa al-ta‘di>l. Kedua, adanya istilah ‚Hasan’’ yang sebelumnya 

hanya mengenal ‚S{ah}i>h}‛ dan ‚Dha‘i>f‛. 

D. Kajian Pustaka 

Kajian pustaka dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran 

tentang hubungan penelitian yang diajukan dengan penelitian sejenisnya yang 

pernah dilakukan terdahulu, sehingga menghindari adanya keterulangan dalam 

pengkajian materi yang akan diteliti dan juga sebagai salah satu pijakan atau 

rujukan dalam penelitian 

1. A. Azizah dalam jurnal ilmiah pesantren berjudul ‚gradasi kualitas hadis 

dalam kitab al-jami’‛ 

‚Gradasi Kualitas Hadis Dalam Kitab al-Ja>mi‘(studi analisis atas 

metodologi Imam al-Tirmiz\i> dalam penulisan hadis)‛ yang ditulis oleh A. 

Azizah membahas kedudukan hadis yang ditulis Imam al-Tirmiz\i> dalam kitab 

ja>mi‘ sebagai edukasi kepada ummat islam. Adapun pada penelitian ini 

membahas metodologi Imam al-Tirmiz\i> dalam al-jarh} wa al-ta‘di>l.39 

2. S. Srifarayita dalam bukunya ‚urgensi ilmu al-jarh wa al-ta’dil dalam 

menenttukan kualitas suatu hadis‛ 

                                                           
39

 Alfiyatul Azizah, ‚Gradasi Kualitas Hadist Dalam Kitab Al-Jami’ (Studi Analisis 

Atas Metodologi Imam Tirmidzi Dalam Penulisan Hadist),‛ Jurnal Ilmiah Pesantren 5, No. 2 (16 

September 2019). h. 701-714 
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‚Urgensi Ilmu al-Jarh} Wa al-ta‘di>l Dalam Menetukan Kualitas Suatu 

Hadis‛ yang ditulis S. Srifariyat  membahas mengenai pentingnya kaidah al-

jarh} wa al-ta‘ `di>l dalam menilai rija>l dalam sanad hadis tertentu. Adapun 

penelitian ini lebih kepada penerapan ilmu al-jarh} wa al-ta‘di>l dalam 

menentukan kualitas periwayat.
 40 

3. Muhid dalam kitabnya ‚ilmu kritik hadis (al-jarh wa al-ta’dil) dalam 

lintas sejarah‛. 

‚Ilmu Kritik Hadis (al-jarh} wa al-ta‘`di>l) Dalam Lintasan Sejarah‛41 

yang ditulis oleh Muhid membahas mengenai perkembangan ilmu kritik hadis 

dari masa ke masa. Adapun pada penelitian ini akan lebih mendalam pada 

sosok Imam al-Tirmiz\i> dalam penerapan al-jarh} wa al-ta‘di>l ketika menyusun 

kitabnya yang berjudul al-ja>mi‘ al-s}ah}ih}. 

4. Salahuddin dalam kitabnya ‚manhaj naqd al-matn ‘ind ulama al-hadis al-

nabawi‛ 

‚Manh}aj Naqd al-Matn ‘ind Ulama>’ al-Hadi>s al-Nabawi>‛ 42 buuku 

yang dikarang Dr. Sala>huddi>n ibnu Ah}mad al-Adlabi menjelaskan studi kritik 

matan para sahabat dan ulama hadis termasuk didalamnya Imam al-Tirmiz\i> 

beserta prinsip-prinsip yang digunakan dalam mengkaji sebuah hadis nabi. 

Kitab ini membahas lebih mendalam tentang metode kritikus hadis terhadap 

                                                           
40

 Srifariyati Srifariyati, ‚Urgensi Ilmu Jarah Wa Ta’dil dalam Menentukan Kualitas 

Hadits,‛ Madaniyah 10, no. 1 (26 Januari 2020): 131–46. 
41

 Muhid Muhid, ‚Ilmu Kritik Hadis (Al-Jarh Wa Al-Ta’dil) Dalam Lintasan Sejarah,‛ 

Dar El-Ilmi: Jurnal Studi Keagamaan, Pendidikan Dan Humaniora 6, No. 2 (2019): 338–362. 
42

 Shalahuddin Ibn Ahmad al-Dhabi, Manhaj Naqd al-Matn ‘inda Ulama al-Hadis al-

nabawi. Terj.  M. Qodirun Nur dan Ahamad Musyafiq, Kritik Metodologi Hadits, (Jakarta: Gaya 

Media Pratama, 2004) h. 98-111 
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matan hadis, adapun pada penelitian ini menitik beratkan pada kritikan 

terhadap periwayat hadis dari rija>l Ima>m al-Tirmiz\i> di kitabnya al-Ja>mi‘. 

5. Nuruddin al-‘itr dalam bukunya ‚ manhaj al-naqd fi ‘ulum al-hadis‛ 

Dr. Nu>r al-di>n ‘itr dalam bukunya yang berjudul ‚Manha>j al-Naqd fi> 

‘Ulu>m al-H{adi>s‛43 buku ini membahas tentang gabungan pendapat ulama 

salaf dan khalaf seputar ilmu hadis. Kitab ini memadukan seluruh manhaj 

para ulama kritikus hadis dari kalangan khalaf dan salaf dalam mengkritik 

hadis. Adapun penelitian ini akan menyajikan kritikan terhadap periwayat 

hadis  dari segi al-jarh} wa al-ta‘di>l dari Imam al-Tirmiz\i>. 

E. Kerangka Teoritis 

Penelitian ini adalah kajian tokoh dalam bidang ilmu hadis, oleh karena 

itu landasan teori yang digunakan adalah sejauh mana konsistensi Imam al-

Tirmiz\i> dalam penerapan al-jarh} wa al-ta‘di>l dengan merujuk kepada karya beliau 

Sunan al-Tirmiz\i> dan teori-teori metodologi yang beliau gunakan dalam 

mengetahui kualitas periwayat dan peristilahannya. Langkah selanjutnya adalah 

peneliti mengumpulkan data-data yang berkaitan langsung dengan landasan 

tersebut. Berikut gambaran skema kerangka teoritis yang digunakan dalam 

penelitian ini: 

 

 

 

                                                           
43

 Itr, Manhaj al-Naqd fi ‘Ulum al-Hadis. 
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F. Metodologi Penelitian  

1. Teknik Pengumpulan dan Sumber Data 

Penelitian ini memusatkan perhatian pada kajian kepustakaan yang 

sifatnya deskriptif analitis. Dengan demikian data sepenuhnya diperoleh dari 

hasil telaah literer dideskripsikan apa adanya, kemudian dianalisis. 

Permasalahan pokok yang dibahas dalam penelitian ini adalah konsistensi 

Imam al-Tirmiz\i> dalam penerapan al-jarh} wa al-ta‘di>l  pada kitabnya Sunan 

al-Tirmiz\i>. Karena itu maka yang menjadi data primer adalah kitab Sunan al-

Tirmiz\i> sendiri, serta kitab kitab lainnya tentang hadis takhri>j, ‘ilal dan 

ta>ri>kh. 

Konsistensi Imam al-Tirmiz\i> dalam 

Penerapan al-jarh} wa al-ta‘di>l pada kitab 

al-Ja>mi‘ al-Tirmiz\i> 

Metodologi Imam al-Tirmiz\i> 

dalam menyimpulkan kualitas 

periwayat hadis 

Implikasi penelitian 

Telaah kitab Sunan al-

Tirmiz\i> dari segi ilmu 

al-jarh} wa al-ta‘di>l 

Konsistensi Imam al-

Tirmiz\i> dalam menerapkan 

al-jarh} wa al-ta‘di>l 
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Karena kajian ini memuat beberapa keterangan dan analisis mengenai 

konsep Imam al-Tirmiz\i> dalam menghukumi kualitas periwayat hadis dengan 

istilah tertentu serta pengaruhnya dalam menentukan kulitas hadis, maka 

penulis disamping mengambil data dari kitab Sunan al-Tirmizi, juga 

mengambil data dari beberapa karya ulama yang ada kaitannya dengan 

masalah yang dibahas sebagai data sekunder. 

2. Metode Pengolahan dan Analisis Data 

Oleh karena data yang dikumpulkan semuanya kualitatif, maka 

penulis akan mengolahnya dengan menggunakan metode kualitatif pula, yaitu 

mengolah data berdasarkan nilai yang terkandung dalam setiap data. 

Teknik analisis dan intrepretasi data: 

a. Deduksi, yaitu bertolak dari data yang bersifat umum dalam membuat 

analisis, kemudian menarik kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam 

hal ini, penulis membaca pernyataan Imam al-Tirmiz\i> yang khusus 

menyentuh pembahasan. 

b. Induksi, yaitu bertolak dari data yang bersifat khusus dalam membuat 

analisi, kemudian memetik kesimpulan yang bersifat umum. Penulis 

menelusuri beberapa pemikiran atau konsep Imam al-Tirmiz\i> atas 

periwayat tertentu, kemudian menarik kesimpulan secara umum. 

c.  Komparasi, yaitu pada pembahasan hasil penelitian hadis, penulis 

membandingkannya dengan beberapa pandangan ulama hadis yang 

telah ada sebelum dan setelahnya. 
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3.  Langkah pendekatan  

  Dalam kajian ini juga menggunakan pendekatan historis, rasio dan 

prinsip-prinsip pokok ajaran islam dan acuan yang digunakan dapat saja 

berupa dalil naqly>, ‘aqly >, sejarah atau argument lainnya yang sesuai. 

4. Teknik Penulisan (Penyajian) 

Adapun teknik penulisan yang digunakan, termasuk transliterasi 

arab ke latin dan singkatan mengacu pada buku pedoman penulisan karya 

ilmiyah; makalah, skripsi, tesis, dan disertasi yang diterbitkan oleh pusat 

pengkajian islam dan masyarakat (PPIM) UIN alaudidin, cetakan I, tahun 

2013. 

G. Tujuan dan Kegunaan 

1. Tujuan Penelitian 

a. Kajian ini bertujuan mengungkapkan sejauh mana Konsistensi Imam 

al-Tirmidzi dalam penerapan al-Jarh} wa al-Ta‘di>l. 

b. Kajian ini juga bertujuan untuk mengetahui  meteode Imam al-Tirmiz\i> 

dalam menetapkan kualitas periwayat hadis. 

c. Kajian ini bertujuan untuk melaah kitab Sunan al-Tirmiz\i> dari segi 

ilmu al-jarh} wa al-ta‘di>l 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan ilmiah 

Penilitian ini diharapkan agar dapat memberikan kontribusi 

pemikiran mengenai Imam al-Tirmiz\i>, terutama mengenai hasil 
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penelitiannya tentang al-jarh} wa al-ta‘di>l terhadap periwayat hadis, 

Sekaligus dapat menambah khazanah intelektual dalam perkembangan 

ilmu  pengetahuan pada umumnya dan ilmu-ilmu keislaman khususnya. 

b. Kegunaan praktis  

Penelitian ini diharapkan menjadi media informasi bagi pemerhati 

kajian hadis dan pemikiran. Sekaligus sebagai sumbangsi penulis pada 

literature ilmu hadis yang boleh dikata masih banyak diperlukan, 

meskipun kajian ini juga masih sangat jauh dari yang diharapkan, akan 

tetapi, sekurang-kurangnya menjadi pendorong semangat meningkatkan 

penelitian terhadap hadis-hadis nabi. 

c. Menjadi salah satu buah pikiran tertulis sehingga berguna bagi 

pengkaji hadis khususnya naqd al-hadis mengenai hadis dan 

masyarakat lainnya yang ingin mengetahui sejara hadis lebih luas. 
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BAB II 

ILMU AL-JARH{ WA AL-TA’DI<L 

A. Definisi ilmu al-Jarh} wa al-Ta‘di>l 

 Berdasarkan bahasa , al-Jarh{ wa al-Ta’di>l terdiri dari kata jarh{  yang 

berasal dari huruf ji>m, ra>, dan h{a>. Ahli bahasa menafsirkan huruf ji>m jika dibaca 

fath{ah  ia memiliki makna  melukai dengan pedang.  Jika dibaca d{ammah  ia 

bermakna luka itu sendiri.  Ibn Faris menjelasakan bahwa terdapat dua arti katan 

dari huruf-huruf tersebut yaitu pekerjaan ( ُىَغْت ٌْ  44( شف ا ٌخبد ) dan luka pada kulit ( ا

 Jarh{ secara lughat adalah bentuk masdar dari jarah{a – yajrah{u –jarh{an 

yang memiliki arti ‚luka‛. Konten makna luka ini sifatnya bidimensional yakni   

dimensi fisik maupun nonfisik. Luka fisik seperti kondisi kulit yang berdarah   

terkena pisau sedangkan luka nonfisik seperti kondisi orang yang cacat mental,  

idiot, cacat moral dan lain-lain. Sedangkan secara terminologi jarh} biasa 

didefinisikan oleh jumhu>r muh}adis\i>n dengan : 

ِٚ اٌشَ  فُ صْ َٚ   بَ٘ دِ سَ  ْٚ ب أَ َٙ فِ ١ْ ؼِ ضْ رَ  ْٚ أَ  ِٗ زِ ا٠َ َٚ سِ  ُٓ ١ْ ١ِ ٍْ رَ  ْٟ ضِ زَ مْ ب ٠َ َّ ثِ  ِٗ طِ جْ ضَ  ْٚ أَ  ِٗ زِ اٌَ ذَ ػَ  ْٟ فِ  ْٞ ا

Artinya:  

‚Sesuatu yang terdapat pada diri seorang perawi berupa suatu sifat atau 

karakter yang merusak atau meniadakan sifat keadilan atau memberi kesan 

rendahnya kualitas dan kecermatan hafalan perawi, yang berakibat pada 

gugur dan ditolaknya periwayatan orang tersebut.‛ (al-Faqih, Tt:7)  

 

Al-Jarh} memperlihatkan sifat dari seorang periwayat yang mampu 

menjatuhkan keádilannya, kerusak hafalan dan ingatannya hingga berakibat 

                                                           
44

 Ma’shum M. Zein, ILMU MEMAHAMI HADITS NABI ; Cara Praktis Menguasai 

Ulumul Hadits & Mustholah (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2016). h. 17-22 
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tertolak atau melemahnya riwayat yang ia riwayatkan. Jarh} (cacat) seorang 

perawi ada bermacam-macam meliputi:45 

1. Bid‘ah, melakukan tindakan tercelah 

2. Mukha>lafah, tidak sesuai dengan periwayatan yang lebih s\iqah 

3. Galat}, banyak kesalahan 

4. Da~~~‘watu al-Inqit}a>‘, terindikasi sanadnya tidak bersambung 

‘Adl  adalah suatu sifat yang lurus dan tegak.  Jumhu>r muh}addis\i>n 

menebutkan bahwa al-Ta‘di>l adalah 

ِٚ اٌشَّ  فُ صْ َٚ   ِٗ زِ ا٠َ َٚ سِ  يُ ْٛ جُ لَ  ْٟ ضِ زَ مْ ب ٠َ َّ ثِ  ِٗ طِ جْ ضَ َٚ  ِٗ زِ اٌَ ذَ ػَ  ْٟ فِ  ْٞ ا

Artinya:  

‚Sebuah gelar yang diberikan kepada seseorang perawi berdasarkan 

sifat keadilan dan tingginya tingkat hafalan yang ada pada dirinya 

sehingga periwayatannya diterima dan dijadikan hujjah‛ (al-

Laathif;2005;22, lihat juga al-Aman, 1978;420)  

 

Maka perawi yang dinilai adil adalah mereka yang hadisnya bisa dijadikan 

hujjah karena dianggap memiliki  nilai moral yang tinggi serta kredibel.46 

Dalam istilah ilmu hadis, kata al-jarh} diartikan memberikan gambaran  

sifat seorang periwayat dimana sifat tersebut dapat membuat riwayatnya menjadi 

tidak kuat ( ِّٓ١ٌَ  ) atau lemah ( ضَؼِئْف ) bahkan tertolak ( د ْٚ َِشْدُ  ). Jika seorang 

perawi terkena sifat tidak kuat maka dia dianggap jujur namun hafalannya kurang 

baik. Perawih tersebut masih bisa menjadi kuat dengan menguatkan hafalannya.  

Sifat lemah mengikuti salah satu dari hukum berikut:  

                                                           
45

 Rofiah Khusniati, Studi Ilmu Hadits, 2 ed. (Yogyakarta: IAIN PO PRESS, 2018). h. 

66-69 
46

 Khoirul Asfiyak, ‚Jarh Wa Ta’dil: Sebuah Pemodelan Teori Kritik Periwayatan Hadis 

Nabawi,‛ Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyyah (JAS) 1, no. 1 (2019): h. 9–29. 
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1. D{a‘i>f  secara mutlak 

Riwayat dari perawi tersebut tidak diterima jika dia melakukan 

periwayatan secara tunggal, namun bisa menjadi kuat jika terdapat muta>bi‘ 

yang mendukungnya sehingga riwayatnya dapat naik menjadi h}asan li gairih. 

2. D{a‘i>f  yang dibatasi 

Humum ini berlaku pada keadaan tertentu saja. Hukum d}a‘i>fnya 

hanya dibatasi pada riwayat yang didapatkan dari guru tertentu, atau 

diriwayatkan pada negara tertentu atau di waktu tertentu saja. Selain dari 

ketentuan tersebut masih kuat. 

3. D{a‘i>f nisbi> 

Hukum ini hanya muncul karena dilakukan perbandingan antara 

periwayat tersebut dan beberapa periwayat lainnya. 

Untuk periwayat yang tertolak statusnya sangat lemah sehingga tidak 

dapat melakukan periwayatan meskipun ada dukungan dari lainnya 

Maka definisi dari al-jarh} adalah suatu hal di hati yang menyatakan 

sesuatu yang lurus.  Orang yang ‘adil adalah orang yang menerima kesaksiannya. 

Al-Ta‘di>l adalah menggambarkan nilai positif pada seorang periwayat dengan 

diterima riwayatnya dengan staus sah}i>h} li z\a>tih atau h}asan li z\a>tih. Ilmi al-jarh} 
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wa al-ta‘di>l didefinisikan sebagai ilmu yang berhubngan dengan level para 

periwat hadis baik dari segi ke-s\iqah-annya maupun dari segi ke-d}a‘i>f-annya47 

Al-Jarh} wa al-Ta‘di>l merupakan salah satu cabang ilmu hadis. Ilmu ini 

sangat penting dalam kajian hadis. Karena dengannya, seseorang dapat 

mengetahui periwayat yang diterima dan tidak hadisnya. Al-Jarh} wa al-Ta‘di>l 

adalah salah satu metode yang digunakan oleh ulama hadis dalam meneliti 

periwayat. Metode tersebut yakni mengomentari perawi apakah ia termasuk 

kategori periwayat yang ‘a>dil dan d}a>bit atau tidak. Munculnya ilmu ini seiring 

dengan penyebaran hadis hingga keluar kawasan Arab. Dampak negatif dari 

penyebaran itu adalah banyak sekali informasi atau kabar yang 

mengatasnamakan hadis dari Nabi Muhammmad. Hal itulah yang kemudian 

menyebabkan muncul hadits-hadits d}a‘i>f di tengah masyarakat. 48 

Ilmu al-Jarh} wa Al-Ta‘di>l adalah salah satu cabang ilmu hadits yang 

berfokus pada hal-hal cacat yang pada perawi dan pen-ta‘di>l-annya (melihat adil) 

menggunakan diksi khusus dan martabat diksi tersebut.  Ilmu ini memberikan 

gambaran hukum kekuatan dari riwayat yang disampaikan perawi. Perawi yang 

dinilai memiliki cacat oleh para ahli, maka periwayatannya ditolak. Sebaliknya, 

perawi yang dinilai adil dan dipuji oleh para ahli maka periwayatannya diterima. 

Ilmu ini memastikan seorang perawi itu layak untuk meriwayatkan apalagi 

                                                           
47

 Asfiyak. ‚Jarh Wa Ta’dil: Sebuah Pemodelan Teori Kritik Periwayatan Hadis 

Nabawi,‛ h. 77 
48

 Ahmad Irsyad Al Faruq, Lukman Zain, dan Ahmad Faqih Hasyim, ‚Metode Jarh wa 

al-Ta’dil Kelompok Mutashaddid dan Mutasahil (Telaah Pemikiran Yahya ibn Ma ‘in dan al-

Turmudhi Perspektif Sosiologi Pengetahuan),‛ Diya Al-Afkar: Jurnal Studi al-Quran dan al-Hadis 

6, no. 01 (2018): 68-151. 
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setelah Nabi Muhammad saw., meninggal maka kemurnian hadits perlu 

dipelajarai49 

Secara linguistik, istilah Al-Jarh}u berasal dari kata jarah}a yajrah}u, yang 

berarti mengutuk atau memvonis seorang periwayat. Di sisi lain, dari segi 

terminologi, ini juga merupakan tuduhan atau kritik terhadap pembicara, 

meniadakan sesuatu dari kebenaran atau ingatan.  Al-Ta‘di>l berasal dari kata 

‘addala yu‘addilu", yang berarti "menegaskan, mendukung, memuji atau 

berbicara tentang kebajikan seseorang". Di sisi lain, istilah ini juga merupakan 

penghargaan atau pujian kepada karakter penutur, mengatakan bahwa dia ‘adl 

(kebenaran) atau s\abit (hafalan yang sempurna). Al-Jarh}u atau tajri>h} adalah vonis 

pembicara, yang menyebabkan hilangnya atau rusaknya kebenaran dan walinya. 

Keutamaan pembicara benar-benar hilang ketika dia meninggalkan Islam. Ini 

karena dia mungkin lumpuh atau cacat karena dia jahat, tidak bermoral, dan 

lumpuh karena kesalahan serius dalam narasi hadis. Al-Jarh} wa al-Ta‘ `di>l  dapat 

diterapkan dalam banyak arti yang berbeda secara linguistik, tetapi umumnya 

lebih cocok untuk periwayat dan karya ilmiah. hadits, dan inilah yang dibatasi 

oleh banyak ulama.50 

Reputasi seorang perawi atau periwayat hadis bisa dilihat menggunakan 

ilmu al-Jarh} wa at-Ta‘di>l yaitu  

 

                                                           
49

 Shabri Sholeh Anwar dan Ade Jamaruddin, Takhrij Hadis Jalan Manual dan Digital 

(Riau: Batang Tuaka, 2018). h. 207-209 
50

 Mohd Akil Mohammed Ali dkk., ‚Al-Jarh Wa Al-Ta’dil (Criticism and Praise): It’s 

Significant in the Science of Hadith,‛ Mediterranean Journal of Social Sciences 6, no. 2 (2015): 

282–292. 
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ُُ اٌَّزِٜ ٠جَْسَثُ فِ  ٍْ ؼِ ٌْ اَ َٛ َ٘ب ُٟ٘ سَدِّ ْٚ ُْ اَ ِٙ ا٠برَِ َٚ يِ سِ ْٛ ْٓ ز١َْثُ لجَُ ِِ احِ  َّٚ ايِ اٌشُّ َٛ ازَْ  

Artinya:  

‚Ilmu yang membahas keadaan para perawih hadis dari sisi diterima dan 

ditolaknya periwayatan mereka‛. 

 

 Untuk mengungkapkan sifat negatif  atau ketercelaan dan positif atau 

keadilan yang melekat pada periwayat hadis.  Untuk menilai jarh}  perawi ada dua 

hal yang dilihat yaitu integritas akhlak agamanya (‘ada>lah) kapasitas 

kecerdasannya (d{a>bit}) . Lebih lanjut lagi dijelaskan dua cara untuk mengetahui 

tentang jarh}  dan ta‘di>l seorang periwayat hadis yaitu :51 

1. Popularitas  

Popularitas yang dimaksudkan di mata para ilmuan contohnya adalah 

Anas Bin Malik, Sufyan al-Sauri, Imam Ahmad dan lainnya. Secara 

popularitas mereka terkenal sebagai orang yang adil, tidak memilik 

ketercelaan dibandingkan sisi negatif mereka, sehingga tidak perlu 

dipertanyakan lagi. Begitupun sebaliknya. 

2. Mendapat pujian atau dicatat oleh periwayat lainnya yang adil 

Seorang periwayat yang terkenal adil mengungkapkan bahwa 

periwayat tersebut (yang belum terkenal) adil maka diasumsikan cukup untuk 

mendapatkan gelar adil dari perawi tersebut dan periwayatannya diterima. 

Begitupun sebaliknya. 

Maka ilmu al-Jarh} wa al-Ta‘di>l  dapat dikatakan sebagai ilmu kritik 

dan pujian yang diartikan sebagai suatu usaha ulama dengan mengidentifikasi 
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ke-‘adalah-an seorang periwayat melalui pemilahan, pemilihan, pengkajian 

serta penelitian kualitas para periwayat hadis. 

B. Sejarah Perkembangan Ilmu Jahr wa Ta’dil 

Cikal bakal praktek men-Jarh} dan men-ta‘di>l sudah terlihat pada masa 

kepemimpinan Nabi Muhammad Saw..  Salah satu contohnya adalah ketiak Nabi 

Muhammad Saw. mencela bi’sa akh al-‘asyi>rah dan memuji sahabat Khalid Bin 

Walid dengan sebutan pedang Allah. perkembangan ilmu al-jarh} wa al-ta‘di>l 

beriringan dengan perkembangan riwayat dalam islam.  Ketika diwajibkan untuk 

menelaah hadis yang sahih maka diwajibkan untuk melihat ‘adil dari 

periwayatnya. 52 

Penulisan sejarah islam pada abad ketiga Hijriah menggunakan metode 

sanad, matan. Rawi dan jarh} wa ta‘di>l. Metode yang kredibel dan valid dalam 

sumber berita melalui pemisahan riwa>yat dan dira>yat yang ketat. Metode ini 

mempelajari sanad dan matan peristiwa sejarah yang berpegang pada nash yang 

benar dan berita yang terfilter, yaitu dengan mengaitkan ilmu sejarah dengan 

salah satu cabang ilmu hadis yang disebut ilmu al-jarh} wa al-ta‘di>l yang 

membahas biografi, sifat, akhlak dan akidah seorang rawi.53 

Konflik sosial dan politik menimbulkan perpecahan umat islam yang 

mengancam kemurnian dan keaslian hadis.  Waktu itu pemalsu hadis marak 

terjadi dengan memanipulasinya untuk alasan pribadi dan kelompok. Diantara 

                                                           
52 H. M. Rozali, ‚ILMU JARH WA TA’DIL,‛ Academi Edu, 2019, h. 4. 
53 Fajriudin Fajriudin, Histografi Islam : Konsepsi dan Asas Epistemologi Ilmu Hadis 

(Jakarta: Prenadamedia Group, 2018). h. 89 
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hadis yang banyak dipalsukan berkaitan dengan kelebihan empat khalifah, 

kelebihan ketua-ketua kelompok, kelebihan ketua partai, memuliakan dan 

menghina kelompok agama lain. Kondisi ini cukup memprihatikan karena 

pemalsuan tidak hanya dilakukan oleh orang muslim tapi juga nonmuslim yang 

misinya untuk meruntuhkan islam. 

Kondisi yang kurang baik tersebut menuntut para ulama yang hidup di 

masa ta>bi‘i>n dan sesudahnya untuk menyeleksi dan menetapkan syarat yang 

sangat ketat dalam penelitian hadis. Upaya mereka dapat dilihat dari ramainya 

kegiatan perjalanan ilmiah ke berbagai wilayah untuk mempelajari hadis Nabi 

Muhammad Saw..  Tugas berat para ulama di masa itu adalah aktif merumuskan 

aturan-aturan untuk menstandarisasikan kesahihan hadis.  Kerja keras mereka 

terbukti dengan lahirnya pemikiran-pemikiran toko kritis hadis yang tershohor 

dalam menjaga kemurniaan dan keaslian hadis. 

Kritik hadis di masa ta>bi‘i>n dan setelahnya yaitu abad kedua dan ketiga 

meliputi penelitian sanad dan matan hadis. Aktivitas ini menyebar luas dengan 

cepat keseluruh penjuru bangsa islam seperti Makkah, Yaman, Irak, Mesir, Syam, 

Khurasan, Bukhara, Merv, Kufah, Naisabur dan masih banyak lagi. Oleh karena 

itu, penelitian hadis di berbagai negeri terjadi sepanjang masa.  Satu per satu 

hadis-hadis terfilter dan terpilah berdasarkan kepalusan, kelehaman, dan catat 

lainnya.  Memasuki abad keempat penelitian hadis berkembang baik secara 

metodologi maupun sistematisnya. Ditandai dengan bermunculannya karya-karya 

fenomenal para ulama yang mereka kaji dari berbagai aspek. 
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Awal metode kritik hadis (metode penelitian hadis) para ulama hanya 

meletakkan komentar atau kritikan mereka di bagian akhir atau catatan kaki di 

buku induk hadis. Kelemahannya cara ini kurang efektif dan tidak komprehensif 

dalam mengupas kelemahan dan cacat hadis.  Ulama berinisiatif untuk 

membukukan komentar-komentar mereka dalam kitab tersendiri dengan 

mencantumkan seluruh riwayat yang dimiliki masing-masing periwayat lalu di 

beri penilaian yang objektif.  Pengkajian yang intensif memicu perkembangan 

penulisan rujukan kritik hadis menjadi lebih sistematis dengan memisahkan 

pengkajian sanad dan matan hadis. Ide cemerlang ini dipelopori oleh pakar 

peneltian hadis seperti Ibnu Abi Hatim dalam bukunya ‚al-Jarh} wa al-Ta‘di>l dan 

‘Ilal dengan penjelasan lengkap dalam melacak keabsahan hadis dari aspek matan 

dan perawinya54 

Dinasti Abbasiya di abad keempat merupakan era baru yang beciri khas 

dengan kemajuan ilmu pengetahuan.  Kajian-kajian keilmuan mulai digalakkan 

berupa penulisan hadis fiqih, tafsir dan berbagai jenis kitab yang tersusun rapi 

dan sistematis termasuk ilmu hadis. Perkembangan ilmu hadis tidak lepas dari 

upaya para sahabat dan ta>bi‘i>n memurnikan hadis Nabi Muhammad Saw..  Upaya 

ini mencapai puncaknya dengan dirintisnya disiplin ilmu hadis secara mandiri, 

termasuk ilmu kritik hadis di dalamnya.   

Para al-Khulafa’ al-Rasyidun adalah pelopor kritikus hadis pada masa 

sabahat nabi. Mereka memfokuskan kritikan mereka pada periwayat hadis, serta 
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menelaah penukilan berita (hadis) yang diteruskan oleh generasi penerusnya.  

Kegiatan mereka masih terfokus pada kewaspadaan dalam periwatan hadis.  

Metode yang mereka gunakan dalam menjaga akurasi periwayatan hanya dengan 

menerima hadis dari perawi yang dinilai sahih. Riwayat yang mereka terima 

hanya dari orang yang s\iqa>t saja.  Sejalan dengan pernyataan Ibn Sirin yang 

disebutkan dalam Kitab Sahih Muslim yaitu.55 

َ غْ ا ٠َ ْٛ ُٔ ْٛ ىُ ٠َ  ُْ : "ٌَ َٓ ٠ْ شِ ١ْ عِ  ِٓ اثْ  ْٓ ػَ  َٚ َّّ ٍَ ، فَ بدِ َٕ عْ الِ  ْٓ ػَ  َْ ْٛ ٌُ أ  شَ ظُ ْٕ ١َ ، فَ ُْ ىُ بٌَ خَ ب سِ َٕ ا ٌَ ْٛ ُّّ ا: عَ ْٛ بٌُ لَ  خُ َٕ زْ اٌفِ  ذْ ؼَ لَ ب 

 إٌٝ أً٘ اٌغٕخ ف١ؤخز زذ٠ثُٙ، ٠ٕٚظش إٌٝ أً٘ اٌجذع فلا ٠ؤخز زذ٠ثُٙ."

Artinya :  

‚Riwayat dari ibn Sirin, dia mengatakan: Dulu para perawi itu tidak 

mempersoalkan dari mana hadis (sanad) yang diterima setiap perawi. 

Ketika telah terjadi fitnah, barulah mereka mengatakan ‚sebutkan nama 

perawih yang meriwayatkan hadis kepadamu‛. Jika perawi itu dari 

kalangan hali hadis maka riwayatnya diterima tetap jika hadis tersebut 

berasal dari ahli bida’ah maka hadisnya tidak diterima‛. 

Para ta>bi‘i>n di masanya  mengembangankan ilmu kritik hadis secara luas 

dan pesat. Para kritikus membuat prosedur standarisasi dalam mengkritik, 

meskipun hanya mengandalkan jejak metode dari generasi sebelumnya dengan 

ucapan, namun dimasa ta>bi‘i>n hasil kritikan ditulis dalam bentuk kitab. Untuk 

membuktikan kredibilitas seorang perawi diperlukan kesaksian dan penilaian 

orang yang berhubungan langsung dengan perawi tersebut.  Perawi yang 

memiliki kepribadian jujur, disiplin, cermat, ingatannya kuat, serta bersih dari 

sifat kurang terpuji lainnya akan membantu mereka mendapatkan penilaian yang 
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bagus. Sebaliknya perawi yang berdusta akan dinilai sebagai orang yang 

riwayatnya ditolak. 

Sifat-sifat perawi yang disematkan bertujuan sebagai penilaian pribadi 

rawi pada generasi ta>bi‘i>n dan penerusnya. Di masa sahabat yang merupakan 

generasi pertama masih jarang membahas sifat para perawi. Kelompok ta>b‘i>n 

yang menjadi generasi kedua  menajdikan acuan  bagi mereka hal yang dimiliki 

sahabat seperti ahkam, sunan dan atsar. Generasi ketiga adalah mereka yang 

menjumpai generasi sebelumnya.56 

C. Ruang Lingkup dan Urgensi Ilmu al-jarh} wa al-ta‘di>l 

1. Hukum Al Jarh wa Al Ta’dil 

Al-Jarh} wa Al-Ta‘di>l bertujuan untuk menjaga dan memelihara 

syariah, menghindari semua kesalahan dan dusta serta membela syariah.  

Pentingnya al-Jarh} wa al-Ta‘di>l dalam melihat riwayat dari periwayat 

(narrator) telah dijelaskan di Al Qur’an  dan hadis Nabi, diantaranya: 57 

a) Dalil dari al Qur’an  

1) Menghindari riwayat al-Majru>h} (periwayat yang telah di-jarh{-kan) 

yang tidak sabit dan mempunyai ciri al-jarh} 

Berdasarkan firman Allah Swt:  

 

                                                           
56 Zubaidillah. Ilmu Al-Jarh Wa Al-Ta’dil, h. 341-343 
57

 Syed Abdul Majid Ghouri, Mengenal Ilmu Al Jarh Wa Ta’dil, ( ed2 . Selangor, 

Malaysia: Darul Syakir Enterprise, 2018). h. 12-21 
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 ْْ ا اَ ْٰٓٛ ُ ُْ فبَعِكٌٌۢ ثِٕجَبٍَ فزَج١َََّٕ ْْ خَبۤءَوُ ا اِ ْٰٓٛ ُٕ َِ َٓ اٰ ب اٌَّز٠ِْ َٙ ُْ ٠ٰٰٓب٠َُّ زُ ٍْ ب فؼََ َِ  ٝ ٍٰ ا ػَ ْٛ بٌخٍَ فزَصُْجِسُ َٙ بٌۢ ثِدَ ًِ ْٛ ا لَ ْٛ رص١ُِْجُ

 َٓ ١ْ ِِ ذِ ٰٔ  

Artinya :  

‚Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu 

seorang fasiq yang membawa berita, maka hendalah kamu 

teliti kebenarannya‛ (Al Hujurat: 6) 

 

2) Menerima riwayat dari al-‘Adl (periwayat yang ‘adil) 

Al Qur’an banyak menyebutkan bahwa kita harus menerima 

riwayat dari seseorang yang adil (memiliki makna baik atau positif), 

menerima persaksiannya dan mawas diri terhadap riwayat dari orang yang 

fasiq diantarnya disebutkan dalam surat al-Talaq ayat 2, al-Maidah ayat 

95 dan al-Taubah ayat 100. 

b) Dari Hadis 

1) Hadis dari Ummu al Mukminin ‘Aisyah Ra bahwa seorang lelaki 

meminta izin untuk masuk bertemu Nabi Muhammad saw.. Ketika 

Nabi saw. melihat lelaki tersebut, Ia bersabda : 

 

ٌْؼش١َِْشَحِ،  ةِءْطَ  ٌْؼش١َِْشّح ةِءْطَ أخَُٛا ُٓ ا اثْ  

 

Artinya:  

‚Berapa buruknya seorang saudara bagi sebuah keluarga, betapa 

buruknya anak-anak dari sebuah keluarga‛ 

 
Ketika lelaki itu duduk, Nabi Muhammad saw. menunjukkan sifat 

manis kepadanya serta memberinya tempat duduk. Setelah pria tersebut 

pulang ‘Aisya Ra berkata ‚Wahai Rasulullah. Ketika Engkau melihat 
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lelaki itu kamu berkata begini dan begitu, kemudia kamu tersenyum dan 

memperbolehkannya duduk. Nabi Muhammad saw. bersabda: 

 

 ِٖ ْٓ رشََوَُٗ أَّب طُ ارَّمبَءَشَشِّ ِِ خِ  َِ م١ِبََ  ٌْ ََ ا ْٛ َ٠ ِ ْٕذاَللََّّ ْٕضِ ٌخًَ ػِ َِ إٌَّبطِ  َّْ شَشَّ  ٠58بػََبأِشَخَ! إِ

Artinya:  

‚Wahai ‘Aisyah! Pernakah engkau melihatku sebagai pribadi yang 

hina dan buruk? Sesungguhnya orang yang paling buruk 

kedudukannya di sisi Allah di hari kiamat nanti adalah orang yang 

ditinggalkan oleh orang lain karena tidak mengakui perbuatan 

jahatnya‛. (Bukhari: 6023) 

 

Nabi Muhammad saw. menjelaskan bahwa lelaki tersebut 

memiliki perangai yang buruk sehingga dianjurkan untuk berhati-hati 

terhadap kebutuhakn orang tersebut dan orang yang mendengarkan 

perkataannya harus berhati-hati. 

2) Pentingnya al-Ta‘di>l 

Nabi Muhammad saw. pernah berkata kepada ‘Abdullah bin 

‘Umar Ra : 

ًٌ صَ  ِ سَخُ َّْ ػَجْذَ اللََّّ ٌِرٌ بإِ  

Artinya:  

‚Sesungghnya ‘Abdullah adalah seorang lelali yang sholeh‛  

 

Hadis inilah yang membuat ulama berkesimpulan bahwa 

pembicaraan al Jarh} terhadap seorang perawi tidak termasuk al-gi>bah. 

Sehingga hukum al-Jarh} wa al-Ta‘di>l  menjadi wajib jika diperlukan59 
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 Al-Bukhari, Sahih al-bukhari. Kitab al-Adab, Bab: Lam Yakun al-Nabiy saw. 

Fahisyan Wa La Mutafahisyan,no. (6032),  h. 1323 
59 Ghouri, Mengenal Ilmu Al Jarh Wa Ta’dil. h. 74 
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2. Kriteria Kritikus Hadis 

Seseorang yang melakukan kritik hadis harus memenuhi kriteria al-

jarh} wa al-ta‘di>l  yaitu:60 

a) Memiliki karakter pribadi  

1) Adil 

2) Bertakwa dan wara‘ 

3) Bersifat netral terhadap madzhab yang ada 

4) Memiliki hubungan yang baik dengan perawih yang dinilai 

b) Memiliki kualitas keilmuan 

Wawasan yang luas dan mendalam haruslah dimiliki oleh seorang 

kritikus hadis terutama  mengenai hal berikut: 

1) Memiliki pengatahuan tentang seluk-beluk ilmu al-jarh} dan al-ta‘di>l 

2) Menguasai ajaran Islam dan bahasa Al-Qur’an (arab) 

3) Menguasai Hadis dan  ilmu hadis 

Literatur lain menyebutkan, syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh 

para ulama yang ingin menekuni bidang al-ta‘di>l dan al-tajrih} (kritik) para 

periwayat hadis, diantaranya adalah: 61  

a)  Keyakinan Ilmiah: Ini adalah opsional kecuali untuk ulama dengan 

pengetahuan lengkap dan kerendahan hati. Al-jarh} wa al-ta‘̀di>l hanya 

dapat diterima oleh ulama yang saleh dan memiliki keyakinan yang kuat. 

Dengan demikian, Seseorang tanpa atribut ini tidak diperbolehkan al-jarh} 
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wa al-ta‘ `di>l. Singkatnya, inti dari kepercayaan ilmiah jauh dari fanatisme 

Ta‘asub, memberinya karakter asli, martabat, kesalehan dan pengetahuan 

untuk memastikan bahwa siapa pun yang terlibat dalam al-jarh} wa al-

ta‘ `di>l dapat membuat kritik yang tidak memihak.  

b) Memahami alasan al-jarh} wa al-ta‘ `di>l: Cendekiawan al-jarh} wa al-ta‘̀di>l  

harus memiliki alasan yang valid ketika  berbicara tentang seorang 

periwayat. Misalnya, periwayat tidak dikritik  karena marah, juga tidak 

memuji periwayat karena memakai pakaian tertentu atau hanya memuji 

periwayat karena  shalat di masjid. Alasan untuk ini tidak jelas dan 

menyesatkan. Jadi, seperti yang dikatakan Ibn Hajar, "Pujian datang dari 

mereka yang tahu mengapa, bukan dari mereka yang tidak tahu." 

Tujuannya adalah hanya untuk narator atau perawi saja. 

3. Kriteria Hadis Sahih 

Sanad dalam ilmu hadis adalah timbangan yang menentukan 

kesahihan suatu hadis.  Untuk memastikan Nabi Muhammad Saw. sebagai 

sumber dari hadis tersebut maka perlu diperhatikan syarat sahnya sanad 

untuk mengujinya. Adapun syaratnya meliputi:62 

a) Ittis}al Al-Sanad (Sanad yang Bersambungan) 

Arti dari sanad yang bersambungan adalah periwayat hadis tersebut 

wajib mendengarkan langsung dari perawi di atasnya (sebelumnya). Perawi di 

atasnya pun mendengarkan langsung dari perawi di atasnya lagi hingga 

kepada sanad yang terakhir. 
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b)  ‘Ada>lah al-Ra>wi> (Keadilan periwayat hadis) 

Mereka yang meriwayatkan suatu hadist masing-masing adalah orang 

adil. Pengertian adil disini adalah memiliki akal yang sehat dan terjaga dari 

kefasikan.  

c) Level kemampuan periwayat dalam memelihari hadis (d}a>bit) 

d) Terjaga dari sya>z\. 

e) Terjaga dari ‘illat 

4. Tingkatan Al-Jarh} wa Al-Ta‘di>l 

Tidak semua perawi yang meriwayatkan hadis sama pada tingkat 

keadilan, akurasi dan hafalan. Diantaranya ada yang hafalannya kurang, 

ketelitiannya kuran, orang jujur, orang terpercaya namu ada juga yang sering 

khilaf dan melakukan kesalahan, hingga berbohong dalam hadis. Oleh karena 

itu para ulama menetapkan tingkatan jarh dan ta’dil menjadi 6 tingkatan 

yaitu:63 

Enam Tingkatan ta‘di>l 

No Tingkatan   Lafadz Arti 

1 Tingkatan yang 

tertinggi dengan 

menggunakan af‘alut 
tafd}i>l, menunjukkan 

sangat s\iqah 

أٚثك إٌبط أثجذ 

إٌبط زفظب ٚ ػذلا 

إ١ٌٗ إٌّزٟٙ فٟ اٌثجذ 

 ثمخ فٛق اٌثمخ

Orang yang paling s\iqah 

Orang yang paling 

mantap hafalan dan 

keadilannya Orang yang 

paling top keteguhan hati 

dan lidahnya Orang yang 

s\iqah melebihi orang yang 

s\iqah 
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2 

2 

 

Memperkuat kesiqahan 

perawi dengan 

membubuhi satu sifat 

dari sifat-sifat yang 

menunjukkan keadilan 

dan ked}abitannya. 

ثجذ ثذ, ثمخ لخ, ثجذ 

 ثمخ, ضبثظ ِزمٓ
Orang yang teguh lagi 

teguh, orang yang s\iqah 

lagi siqah, orang yang 

teguh lagi siqah, orang 

yang kuat ingatan lagi 

menyakinkan ilmunya 

3 Menunjuk keadilan 

dengan suatu lafaz yang 

mengandung arti kuat 

ingatan 

 Orang yang teguh, orang ثجذ, ثمخ, ضبثظ, ِزمٓ

yang s\iqah , orang yang 

kuat ingatan lagi 

menyakinkan ilmunya 

4 Menunjuk keadilan dan 

ke-d}abit-an tetapi 

dengan lafaz yang tidak 

mengandung arti kuat 

ingatan dan adil (s\iqah) 

صذٚق لا ثأط ثٗ 

 ِأِْٛ
Orang yang sangat jujur 

Orang yang dapat 

memegang amanat Orang 

yang tidak cacat 

5 Menunjuk kejujuran  

rawi, tetapi tidak 

diketahui adanya 

ked}abitan 

ِسٍٗ اٌصذق خ١ذ 

اٌسذ٠ث ِمبسة 

 .اٌسذ٠ث

Orang yang berstatus 

jujur Orang yang baik 

hadisnya Orang yang 

hadisnya berdekatan 

dengan hadis orang lain 

yang s\iqoh. 

6 Menunjuk arti 

mendekati cacat. 

صذٚق إْ شب ء الله 

 فلاْ ص٠ٍٛر
Orang yang jujur insya 

Allah Orang yang sedikit 

kesalehannya 

 

Enam Tingkatan jarh 

No Tingkatan   Lafadz Arti 

1 Tingkatan yang tertinggi 

dengan menggunakan 

af‘alu al-tafd}i>l, 
menunjukkan sangat cacat 

أٚضغ إٌبط أوزة 

إ١ٌٗ إٌّزٟٙ فٟ إٌبط 

 اٌٛضغ

Orang yang paling dusta 

Orang yang paling 

bohong Orang yang 

paling top 

kebohongannya 

2 Menunjuk kesangatan 

cacat dengan 

menggunakan lafaz 

berbentuk si>gat al-
muba>lagah 

 ,Orang yang pembohong وزاة, ٚضبع, دخبي 

orang yang pendusta, 

orang yang penipu 

3 Menunjuk keadilan 

dengan suatu lafaz yang 

mengandung arti kuat 

ingatan 

 Orang yang dituduh ثجذ, ثمخ, ضبثظ, ِزمٓ

bohong Orang yang 

gugur Orang yang 

ditinggalkan hadisnya 
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4 Menunjuk kepada tuduhan 

dusta, bohong dsbnya 

فلاْ ِزُٙ ثبٌٛضغ 

فلاْ عبلظ فلاْ 

 ِزشٚن اٌسذ٠ث

Orang yang dituduh 

bohong Orang yang 

gugur Orang yang 

ditinggalkan hadisnya 

5 Menunjuk kepada  

kelemahan dan kekacauan 

rawi mengenai 

hafalannya. 

فلاْ ٠سلارح ثٗ فلاْ 

ِدٙٛي فلاْ ِٕىش 

 اٌسذ٠ث

Orang yang tidak dapat 

dibuat hujjah hadisnya. 

Orang yang tidak dikenal 

identitasnya. Orang yang 

munkar hadisnya. 

6 Menyifati rawi dengan 

sifat-sifat yang menunjuk 

kelemahannya 

 Orang yang did}a>ifkan ضؼف زذ٠ثٗ فلاْ ١ٌٓ

hadisnya Orang yang 

lunak 

 

Dalam literatur lain di sebutkan bawah penting untuk menggunakan 

ungkapan untuk menilai tingkata kesalehan seorang periwayat (narrator) 

hadis. Tingkatan ta‘di>l tersebut meliputi : 64 

a) Al-Ta‘di>l artinya al-Taws\i>q (dapat diandalkan) dengan gelar (wazan) af‘al  

dikenal sebagai tingkat pertama yang disematkan untuk periwayat seperti 

fula>n ilaihi al-muntaha> fi> al-tas\bi>t (seseorang dengan tekad yang 

sempurna) 

b) Ta’di>l periwayat yang dikuatkan oleh satu karakter dari al taws\iq seperti 

s\iqatu s\iqah (periwayat yang dapat dipercaya) 

c) Al-Ta‘di>l tanpa ada penguatan  

d) Semua tingkatan yang artinya al-ta‘di>l tanpa ada al-d{abt  seperti s}adu>q 

(ketulusan) atau la ba’sa bih (tidak ada yang salah dengan narrator) 

e) Tingkatan yang tidak berarti al-taws\i>q atau al-tajri>h} seperti fula>n syekh 

(periwayat) 

                                                           
64

 Akil Mohammed Ali dkk., ‚Al-Jarh Wa Al-Ta’dil (Criticism and Praise): It’s 

Significant in the Science of Hadith.‛ h. 279 
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f) Ekspresi dari al-Ta‘di>l yang mirip dengan al-jarh seperti fulan sa>leh al-

h}adi>s 

Tingkatan jarh} adalah untuk menunjukan riwayat perawi di tolak. 

Enam tingkatannya adalah:65 

a) Lafaz dengan arti lunak (yaitu yang paling ringan  jarh-nya. Misalnya, 

fula>nun layyin al-hadi>s (fulan hadisnya lemah) atau fi>hi maqa>lun 

(penjelasan) 

b) Lafaz yang menunjukan tidak bisa dijadikan sebagai h}ujjah atau yang 

serupa 

c) Lafaz yang membuktikan hadisnya tidak dapat ditulis atau yang lainya 

d) Lafaz yang membuktikan adanya dugaan perbuatan tercela 

e) Lafaz yang membuktikan adanya perbuatan tidak jujur, atau semacamnya 

f) Lafaz yang membuktikan adanya muba>lagah (tingkatan yang sangat 

berat) dalam perbuatan dosa dan merupakan tingkatan yang paling buruk.  

Hukum tingkatan jarh adalah sebagai berikut: 

a) Tingkatan pertama dan kedua tidak dapat dijadikan argumen tetapi dapat 

dijadikan sebagai al-‘itiba>r bahwa anggota tingkat kedua lebih rendah 

dari tingkat pertama. 

b) Empat tingkatan di bagian bawah adalah hadis yang tidak dapat ditulis 

dan juga tidak bisa diperiksa, serta tidak bisa dijadikan argumen dan tidak 

cocok sebagai pemrakarsa atau al-‘aslu. 

                                                           
65

 Mahmud Thahan, Ilmu Hadits Praktis (Malaysia: Pustaka Thariqum Izzah, 2005). 

h.331 
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D. Toko-tokoh yang Terkenal Mengembangkan Ilmu al-jarh} wa al-ta‘di>l 

Berikut adalah toko yang berperan penting dalam mengembangkan ilmu 

al-jarh} wa al-ta‘di>l.66 

 

1. Imam Al-Bukhari (w.256H/870M)  dalam kitab Al-Ta>rikh Al-Kabi>r  

2. Ibnu Abi Hatim Ar-Razi (w.327H/939 M) dalam kitab Al-Jarh} wa Al-

Ta‘di>l 

3. Ibu Hibban Al Basti (w. 254 H/965 M) dalam kitab Al-s\iqat yang 

berkonsentrasi dalam membahas perawih s\iqah (al-s\iqa>t) 

4. Imam Al-Hafizh Jamaluddin Al-Mizzi (w. 742 H/1342 M) dalam kitab 

Tahzi>b Al-Kama>l fi> Asma>’ Al-Rija>l  yang pembahasannya terfokus pada 

rija>l kutub al-sittah 

5. Adz-Dzahabi (w. 748 H/1344 M) dalam kitab Mi>za>n Al-I‘tida>l yang 

membahas pengenai perawi lemah (d}u‘afa>’) 

6. Ibnu Hajar Al-Asqalani (w.852 H/1457 M) dalam kitab Tahz\i>b Al-

Tahdz\i>b yang meringkas isi kita Tahz\i>b Al-Kama>l dilengkapi komentar-

komentar penting di dalamnya 

Literatur lain menyebutkan bahwa kritikus hadis yang terkenal baik di 

zaman sahabat maupun tabi‘i>n adalah.67 

1. Pada masa sabahat kritikis hadis yang terkenal adalah para al-Khulafa>’ al-

Ra>syidu>n, Anas bin Malik, Abdullah bin ‘Abbas, ‘Ubadah bin al-S{amit 

                                                           
66 Muhammad Husain Mahasnah, Pengantar Studi Sejarah Peradaban Islam (Jakarta: 

Pustaka Al-Kautsar, 2016). h. 78 
67 Zubaidillah, ‚ILMU JARH WA TA’DIL.‛ h. 342 
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2. Pada masa ta>bi‘i>n ada Sa‘i>d bin al-Musayyab, al-Hasan al-Bas}ri>, al-

Sya‘bi>, Ibn Sirin dan lainnya. 

Ada juga yang membagi toko kritik hadis yang berperan dalam 

pengembangan jarh} wa ta‘di>l  berdasarkan waktu yaitu.68 

1. Abad pertama adalah para sahabat dan ta>bi‘i>n senior 

2. Abad kedua adalah Syu‘bah, Sufyan al-s\auri>, Abd al-Rahman al-Awza>‘i>, 

Malik bin Anas, Hammad bin Zaid, Sufyan bin ‘Uyayna, Abdullah bin al-

Mubarak, Abu Ishaq al-Fazari, Waki’ bin al-Jarah, Yahya al-Qattan, Abd 

al-Rahman bin Mahdi. Mereka inilah yang terkenada sebagai pelolor ilmu 

kritis hadis (ilmu al-Jarh} wa al-Ta‘di>l)69 

3. Abad ketiga ada al-Humaaydi, Abu Mshar Abd al-A’la, Yahya bin Ma’in, 

Ahmad bin Hanbal, Muhammad bin Sa’d, Ali al-Madini dan masih 

banyak lagi 

4. Abad ke-empat ada Ibn Khuzaymah, al-Uqayli, Ibn Abi Hatim al-Razi, 

Ibn Uqdah, Ibn Habban al-Busti, Ibn ‘Adi, Abu al-Hasan  al-Daruqutni. 

E.  Kaidah al-jarh wa al-ta’dil 

Al jahr wa al ta’dil  adalah bagian dari kritik sanad hadis. Sanad  adalah 

asas pokok dalam menentukan kualitas suatu hadis. Kaidah-kaidah sanad 

termasuk dalam al-ja\rh} wa al-ta‘di>l menentukan suatu hadis layak dikatakan 

shahih  jika
70

: 

                                                           
68 Zubaidillah. Ilmu Al-Jarh Wa Al-Ta’dil,  
69 Kinkin Syamsudin, ‚Manhaj Ibnu Abî Hâtim Dalam Kitab Al-Jarh Wa Al-Ta’dîl,‛ 

Diroyah: Jurnal Studi Ilmu Hadis 2, no. 1 (2017): 1–14. 
70

 Juhana Nasrudin dan Dewi Royani, Kaidah-Kaidah Ilmu Hadits Praktis, Cetak 

Pertama (Sleman: Deepublish, 2017). h. 92 
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1. Sanad hadis bersambug (muttas}il) dari awal higga ke Nabi Saw. (marfu>‘) 

2. Seluruh perawih hadis bersifat ‘a>dil, yakni beragam Islam, mukallaf, 

melaksanakan ketentuan agama Islam dan menjaga maruah. 

3. Seluruh periwaya bersifat d}a>bit yaitu hafalannya terpelihara jika 

meriwayatkan hadis dari hafalannya atau terpeiharan catatannya jika ia 

meriwayatkan hadis dari kitabnya, dan mampu meriwayatkan hadis tanpa 

ada kesalahan. Perawi yang mempunyai sifat ‘adil dan d}abit disebut 

sebagai s\iqah. 

4.  Sanad hadis terhindar dari syuz\uz\ yaitu tidak terdapat kontradiski 

apapun dengan riwayat s\iqah atau riwayat yang lebih s\iqah darinya atau 

riwayat yang jumlahnya lebih banyak. Sanad hadis yang terhindari dari 

syaz\ disebut juga sanad mahfu>z} 

5. Terhindari dari illat yaitu tidak terjadi kesalahan penilaian s\iqah terhadap 

periwayat sesungghnya tidak s\iqah dan tidak terjadi kesalahan penetapan 

sanad yang tersambung. Illat baru dapat ditemukan dalam periwayatan 

tunggal seorang periwayat (hadis gari>b) dan adanya pertentangan dengan 

periwayat lain yang lebih tinggi taraf ke-d}a>bit-an dan pengetahuannya.  

Para ahli hadis dan ahli fiqih bersepakat bahwa ada dua sifat yang harus 

dimiliki seorang perawi agar periwayatannya diterima yaitu al-‘Ada >lah dan al-

D{abt. Untuk menetapkan sifar ‘ada>lah/keadilah menggunakan salah satu dari dua 

pertimbangan yaitu 

1. Pemberial label al-ta‘di>l ditetapkan oleh banyak dari kalangan kritikus 

hadis atau oleh salah satu saja dari mereka. Pendapat lain menyebutkan 
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bahwa penetapan al-ta‘di>l  harus minimal oleh dua orang kritikus hadis 

2. Perawi yang telah dikenal memiliki sifat ‘adil dikalangan para ahli ilmu 

maka itu cukup untuk menjadi bukti pemberian gelarl al-ta‘di>l tanpa perlu 

melakukan penelitian terhadap sifat ‘adilnya. 

Kaidah khusus dalam penetapan gelar al-jarh} wa al-ta‘di>l seorang 

periwayat harus memperhatikan sebagai berikut:
71

 

1. Pen-ta‘di>l-an lebih didahulukan daripada pen-tajrih-an.  

Seorang periwayat dinilai terpuji oleh seorang kritikus dan dinilai 

tercelah oleh kritikus lainnya, maka yang didahulukan adalah yang berisi 

pujian. Alasannya, karena sifat dasar dari seorang periwayat adalah 

terpuji, sedangkan sifat tercelah merupakan sifat yang datang kemudian. 

Jika terjadi pertentangan pendapat maka yang harus dipakai adalah sifat 

dasarnya yaitu terpuji. 

2. Al-Jarh} didahulukan daripada al-ta‘di>l.  

Jika seorang periwayat dinilai tercelah oleh seorang kritikus hadis 

dan dinilai terpuji oleh kritikus lainnya, maka yang didahulukan adalah 

kritikan yang berisi celaan. Alasannya adalah karena kritikus yang 

menyatakan celaan lebih pahan terhadap pribadi periwayat yang 

dicelanya itu. Seain itu, yang menjadi dasar untuk memuji seorang 

periwayat adalah prasangka baik dari pribadi kritikus dan perasangka baik 

tersebut bisa dikalahkan bila terbukti terdapat ketercelaan yang dimiliki 

oleh periwayat yang bersangkutan. Umumnya pendapat ini didukung oleh 

                                                           
71 Rizkiyatul Imtyas, Metode Hasan bin Ali Assaqaf dalam Kritik Hadis: Studi atas 

Kitab Tanāquḍāt al-Albāni al-Wāḍiḥāt (Penerbit A-Empat, 2021). h. 149-154 
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para ulama fiqh dan ushul fiqh 

3. Jika terjadi pertentangan antra kritikan yang menj-jarh} dan men-ta‘di>l, 

maka yang harus dipakai adalah yang men-ta’dil kecuali jika kritikian 

yang mencela disertai penjelasan tentang sebab-sebabnya. Hal ini karean 

kritikus yang mampu menjelaskan sebab-sebab ketercelaan periwayat 

yang dinilainya lebih mengetahui pribadi periwayat tersebut daripada 

kritikus yang hanya mengemukakan pujian terhadap periwayat yang sama 

4. Jika kritikus yang men-jarh tergolong daif, maka kritikannya terhadap 

s\iqah tidak diterima. Jika yang mengkritik adalah orang yang tidak s\iqah, 

dan yang dikritik adalah orang yang s\iqah, maka kritikian orang yang 

tidka s\iqah tersebut harus ditolak. Karena orang yang bersifat s\iqah 

dikenal lebih berhati-hati dan lebih cermat daripada orang yang tidak 

s\iqah. 

5. Al-jarh} tidak diterima kecuali setelah ditetapkan atau diteliti dengan 

adanya pertimbangan terjadinya kesamaan tentang orang-orang yang 

dicelakan.  

Kaidah ini dimaksudkan jika nama periwayat memiliki kesamaa 

ataupun kemiripan dengan nama periwayat lain, lalu salah satunya 

dikritik dengan celaan, maka kritikan itu tidak dapat diterima, kecuali 

telah dapat dipastikan bahwaa kritikian itu terhindari dari kekeliruan 

akibat adanya kesamaan atau kemiripan nama tadi. 

6. Al-jarh} yang dikemukakan oleh orang yang mengalami permusuhan dalam 

masalah keduniawian tidak perlu diperhatikan.  
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Jika seorang kritikus yang mencela seorang periwayat memiliki 

perasaan yang bermusuhan dalam masalah keduniawian dengan peribadi 

periwayat yang dikritik dengan celaan itu, maka kritikian tersebut harus 

ditolak. Hal ini dikarenakan penilaian tersebut akan sangat subjektif 

apabila bersumber dari kebencian. 
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BAB III 

BIOGRAFI IMAM AL-TIRMIZ|I< DAN MANHAJNYA PADA KITAB AL-

JA<MI‘ AL-S{AH{IH{ LI AL-TIRMIZ|I< 

A. Biografi Imam al-Tirmiz\i> 

Imam Al-Tirmizi memiliki nama lengkap Abu Isa Muhammad bin Isa bin 

surrah bin Musa bin al-Dahhak al-Sulamy al-Daris al-Biqhi al-Tirmizi Al-Dariri. 

Tokoh besar Islam ini meninggal diusia 70 tahun pada malam hari, Senin 13 

Rajab tahun 279 hijriah.72 Ia lahir pada tahun 209 Hijriah dan wafat di Kota 

Tirmizi terletak di wilayah Bolkaha tanah kelahirannya, Sebutan lain untuk tanah 

kelahirannya adalah Jihun di daerah Transoksiana diantara sungai Amu Darya 

dan Sungai Syr Darya di Asia Tengah.  Daerah ini sekarang sebagian besar 

terletak di negara Uzbekitan, Kazakhstan, Tajikistan.73 

Kecintaannya terhadap ilmu tak hanya dituangkan dengan banyak 

menghafal dan membaca. Imam al-Tirmizi merasa tidak cukup hanya belajar dari 

buku saja, inilah yang membuatnya keluar untuk mencari guru. Perjalanan Imam 

al-Tirmizi dalam mencari hadis dilakoninya sejak kecil.  Perjalanan pertamanya 

di awali dengan keberangkatannya ke Bukhara, lalu ke Hijaz, Irak, Khurasan dan 

kota lainnya. Tiga wilayah utama dalam berguru hadis adalah di Khurasan, Irak 

dan Hijaz.  Guru hadis Imam al-Tirmizi diantaranya al-Bukhari Muhammad ibn 

Ismail Abu Abdullah, Muslim Ibn al-Hajjaj al-Qushayri Abu al-Husayn, Abu 

                                                           
72 Hosnol Khatimah, ‚Konsistensi Status Hasan Imam Tirmidhi Dalam Kitab Sunan Al-

Tirmidhi‛ (Phd Thesis, Uin Sunan Ampel Surabaya, 2016). h. 300-320 
73 Muhammad Misbah, Studi Kitab Hadis: Dari Muwaththa’ Imam Malik Hingga 

Mustadrak Al Hakim (Malang: Ahlimedia Press, 2020). h. 283-290 
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Dawud Sulayman bin al-ashat al-sijistani,74 Qutaibah bin Sa’id al-S|aqofi, Ibrahim 

bin Abdullah bin h}a>tim al-Harawi>, Abdullah bin Muawiyah al-Jumahi, Ali bin 

Hajr Al-Marwazi, Suwaid bin Nashr bin Suwaid al-Marwazi, Abu Mus’ab 

Ahmad bin Abi Bakar Al-Zuhri al-Madani, Muhammad bin Abdul Malik bin Abi 

Al-Syawarib dan lainnya75 

Ketika usia Imam al-Tirmizi menginjak 40 tahun, ia berguru kepada 

Imam al-Bukhari dalam bidang hadis, ‘illah hadis dan fikih. Kegigihan dalam 

menuntut ilmu terkenal dan terlihat dari caranya menuntut ilmu lebih dari satu 

guru. Pengaruh dari pembinaan Imam al-Bukhari menjadikan beliau dikenal 

sebagai teman diskusi dalam bidang teori ‘Illat Hadis sehingga kalangan 

muh}addis\i>n ia dikenal dengan sebutan al-Ha>fiz} al-Na>qid (kritikus Hadis)76 

Literatur lain menyebutkan bahwa di Khurasan ia berguru pada Ishaq bin 

Rahawaih. Di Naisabur berguru dengan Muhammad bin Amru al-Saw.aq. Untuk 

mengembangkan ilmu ia melakukan perjalanan ke Hijaz. Ia juga belajar kepada 

syekh melalui perantara muridnya seperti Ibrahim bin Munzir al-Madani, 

Muhammad bin Amrul al-Saw.aq al-Balkhi dan Muhammad bin Ghilan dari 

Merw.  

Guru dari Imam al-Tirmizi secara garis besar dapat dibagi ke dalam tiga 

angkatan (t}abaqah) yaitu.77 

 

                                                           
74 Khatimah, ‚Konsistensi Status Hasan Imam Tirmidhi Dalam Kitab Sunan Al-

Tirmidhi.‛ h. 77-89 
75 Desy Nuryani Karo-Karo, ‚Kitab Sunan Al-Tirmizi,‛ Universitas Islam Negeri 

Sumatera Utara, 2020. h. 190 
76 Karo-Karo. Kitab Sunan Al-Tirmizi, h. 13 
77 Khatimah, ‚Konsistensi Status Hasan Imam Tirmidhi Dalam Kitab Sunan Al-

Tirmidhi.‛ h. 100-103 
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Pertama 

Mereka yang berada ditingkatan ini adalah guru yang posisi 

periwayatannya mendahului Imam al-Tirmizi yaitu Qutaybah bin Sa’id Ali 

bin Hajar sebagai tokoh angkatan atau t}abaqah kesepuluh. Imam al-Bukhari 

juga menerima riwayat dari ahli hadis pada t}abaqah ini. 

Kedua 

Mereka yang ada ditingkatan ini baik dari segi umur dan sanadnya 

merupakan guru yang menyampaikan riwayat dan menjadi sumber riwayat 

seperti Ahmad bin Mani al-Baghawi, Umar ibn Ali Falas dan Muhammad ibn 

Abban al-Mustamili. 

Tiga 

Mereka adalah guru beliau yang berada di periode ke sebelas seperti 

Hasan Ahmad bin Abi Syu‘ayb, al-Bukhari, Muslim, Hisyam bin Amar al-

Dimasyqi dan lainnya 

Imam al-Tirmizi mendedikasikan hidupnya dalam mencari ilmu, bertukar 

pikiran dan mengumpulkan hadis hingga ia menjadi ulama hadis yang tersohor. 

Semangatnya dalam mencari ilmu dihadapkan pada kondisi fisik yang 

memburuk
78

. Diriwayatkan bahwa matanya mengalami masalah karena banyak 

menghafal, menulis dan merangkumkan karya-karyanya. Ia mengalami kebutaan 

setelah menyelesaikan kitab Al-Ja>mi‘Al-S}ah}ih>}. Peran aktifnya dalam kajian 

                                                           
78 Rotus Elmi Soleha, ‚Hadis tentang Abdu dinar dan Abdu dirham: studi kualitas dan 

pemaknaan hadis Riwayat Al-Tirmidhi no. indeks 2375‛ (PhD Thesis, UIN Sunan Ampel 

Surabaya, 2020). h. 16-22 
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pengembangan hadis terlihat mulai dari menulis, menghafal, menyampaikan
79

, 

menerima, menghadiri dan mengadakan majlis ta’lim, menggambarkan ilmu 

hadis serta pembukuannya. Kebutaan tersebut tidak menyurutkan semangatnya, 

hingga akhir hayatnya Imam al-Tirmizi dengan kondisi buta masih melakukan 

sistem belajar dengan berdiskusi dan mengarang. 80 

Karya-karya Tirmidzi mencerminkan ketekunan dan kencitaannya dalam 

menggali hadis dan ilmu pengetahuan. Karya tersebut diantaranya.81 

1. Kitab Al-Ja>mi‘ Al-S}ah}i>h} 

2. Kitab ‘illal82
 

3. Kitab Ta>rikh83
 

4. Kitab Al-Syama>’il Al-Muh}ammadiyah 

5. Kitab Al-Zuhud84
 

6. Kitab Al-Asma>’ wa Al-Kuna>85
 

7. Kitab Al-Asma>’ Al-Mauqufa>t 

                                                           
79 Fariza Danish, Bashir Ahmed Rind, dan Hameedullah Bhutto, ‚A Research Study on 

the Contributions of Imam Tirmizi RA in the Field of Hadith and his Special Terminologies:  َاِب

ِبد اٚس اط کی ِخصٛص اصطلازبد کب رسم١می ِطبٌؼہرشِزی کی زذ٠ث کے ١ِذاْ ١ِں خذ ,‛ Al-

Aijaz Research Journal of Islamic Studies & Humanities 3, no. 1 (2019): 140–61. 
80 Misbah, STUDI KITAB HADIS: Dari Muwaththa’ Imam Malik hingga Mustadrak Al 

Hakim. h. 49-51 
81 Misbah., STUDI KITAB HADIS: Dari Muwaththa’ Imam Malik hingga Mustadrak Al 

Hakim. h. 83 
82 Zikri Darussamin, ‚A Genealogy of ‘Ilal Al-Hadîth Study (Tracing the Historical Root 

Gene of Existence and Development The Study of ‘Ilal Al-Hadith),‛ Jurnal Ushuluddin 28, no. 1 

(2020). 
83 M. Al-Avif, ‚Hadith tentang Qisas dalam kitab Sunan al-Tirmidhi nomor indeks 1412: 

studi perbandingan pemahaman antara Imam Abu Hanifah dengan Madhahib al-‘Arba’ah‛ (PhD 

Thesis, UIN SUNAN AMPEL SURABAYA, 2021). h. 47-55 
84 Ammar Ismail dan Fathullah Asni, ‚Manhaj Penulisan Al-Tirmidhi Terhadap Hadith-

Hadith Abwab Al-Tafsir Dalam Kitab Al-Jami,‛ Journal of Hadith Studies, 2018. 
85 Wafi Wafi, ‚Kriteria qalil al-dabt dalam shahih Muslim dan Sunan al Tirmidhi: studi 

komparasi‛ (PhD Thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018). h. 41-49 
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Tersohor sebagai ulama besar, Imam al-Tirmizi menjadi tempat menuntut 

ilmu bagi periwayat lainnya.
86

 Hadis-hadis dan ilmu-ilmunya dipelajari dan 

banyak diriwayatkan oleh ulama seperti Makhul bin Fadl, Muhammad bin 

Mahmud bin Anbar, Hammad bin Syakir, Abd bin Muhammad An-Nasfiyyun, 

Al-Haisam bin Kulaib Al-Syasyi, Ahmad bin Yusuf Al-Nasafi, Abu al-Abbas 

Muhammad bin Mahmud Al-Mahbubi. Mereka meriwayatkan kitab Al-Ja>mi‘ dan 

kitab lain karya Imam al-Tirmizi
87

. Mereka adalah murib Imam al-Tirmizi.  

Beberapa diantara murid lainnya yang termasyhur seperti Abu Bakr Ahmad bin 

Ismail Amir Al-Samarkandi, Abu Hamid Ahmad, Abdullah bin Dawud al-

Marwazi al-Tajir, Ahmad ibn Ali al-Maqari, Ahmad bin Yusuf al-Nasafi.88   

Penilaian beberapa ulama terhadap Imam al-Tirmizi sebagai berikut.89 

1. Al-Khalili menamainya sebagai orang yang s\iqah muttafaq ‘alaih  

2. Al-Hakim menilai Imam al-Tirmizi sebagai orang yang memiliki keahlian 

dibidangnya setelah meninggalnya Bukhari dan Muslim, selain itu ia juga 

orang yang wara’.90
 

3. Ibn Hibban menyebutkan Imam al-Tirmizi sebagai seorang pengumpul 

dan pengarang kitab hadis 
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 Nurlia Putri Darani, ‚Kewajiban Menuntut Ilmu dalam Perspektif Hadis,‛ Jurnal Riset 
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4. Al-Idri berkata bawah Imam al-Tirmizi adalah ulama yang meneruskan 

jejak ulama sebelumnya dalam pengembangan ‘ulum al-h}adi>s. 

B. Kitab al-Ja>mi‘ al-S{ah}i>h} li al-Imam al-Tirmiz\i> (Sunan al-Tirmiz\i>) 

1. Pengertian Sunan 

Kata Sunan diartikan sebagai kitab-kitab ilmu hadis yang disusun 

berdasarkan bab-bab fiqh. Di dalam sebuah sunan berisi hadis-hadis yang 

disandarkan hanya pada Nabi Muhammad Saw. atau disebut hadis marfu‘ dan 

tidak dibolehkan terdapat hadis mawkuf (disandarkan pada sahabat nabi) dan 

maqthu’ (disandarkan pada ta>b’i>).91 Sunan adalah tipe kitab besar yang 

struktur penyususnannya berlandasakan hukum fiqh. Di dalam sebuat kitab 

yang disebut sunan tersebut hanya hadis yang disandarkan pada Nabi 

Muhammad Saw. yang dimuat. Hal ini dikarenakan tujuan dari sunan adalah 

sebagai sumber para ahli fiqh dalam memutuskan suatu perkara. Kitab Sunan 

disusun dengan mengikuti kaidah struktur bab fiqh lengkap dengan 

penjelasan tentang kualitas hadis baik sahih, hasan dan d}a‘i>f  92 

Sunan merupakan kata jamak dari kata Sunnah yang diartikan sama 

dengan hadis. Sunan lebih lanjut dimaksudkan sebagai cara penyusunan kitab 

hadis berlandaskan klasifikasi hukum islam (abwa>b fiqhiyyah) dengan 

mencantumkan hadis yang disandarkan pada Nabi Muhammad Saw. saja. 93 
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Pendapat lain dari para ulama hadis menyebutkan bahwa sunan adalah 

kitab yang dibuat dengan ketentuan penulikilan hanya dari Nabi Muhammad 

saw. baik dalam bentuk perkataan, taqri>r, sifat, kondisi maupun perjalanan 

hidupnya. Hampir sama dengan hal tersebut, para ahli us}u>l mengkhususkan 

hal tersebut terhadap hal yang berkaitan dengan hukum.  Berdasarkan asal 

dari hadis yang dimuatnya, maka sunan adalah kitab yang berisi hukum yang 

kuat dan jelas berasal dari Nabi Muhammad saw..  

 

2. Latar Belakang Penulisan Sunan al-Tirmiz\i> 

Abad ke-3 merupakan puncak kemajuan ilmu pengetahuan Islam, dan 

ulama berlomba-lomba dalam eksplorasi dan pengembangan berbagai bidang 

keilmuan seperti hadis, fiqh, filsafat, dan teologi.
94

 Di antara banyak buku 

hadis yang muncul pada abad ke-3, adalah Ja>mi‘ al-Tirmiz\i>>. Jika dicermati, 

kitab ini bukan sekadar buku dengan ribuan hadis. Buku ini juga memuat 

informasi tentang beberapa hukum fiqh, kritik sanad dan matan, dan ‘illah al-

h}adi>s\ (cacat hadis). 95 

Keberadaan kitab ini berdasarkan pendapat para ulama, dengan 

sekelompok rekannya berupa permintaan kepada Imam al-Tirmizi untuk 

menyusun kitab yang berisi hadis dan as\ar, beserta informasi yang cukup 

                                                           
94

 Abdul Mukti, ‚NALAR ISLAM,‛ 2020. h. 7-13 
95 Riana Intan, ‚Peran Perpustakaan Dalam Membantu Pengembangan Ilmu Pengetahuan 
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tentang ‘ilal al-hadi>s, juga perpaduan antara Fikh dan Pandangan Kritikus.
96

 

Imam al-Tirmizi tidak segera menyetujui permintaann mereka dan ditunda 

untuk beberapa waktu. Mungkin keengganannya karena tawa>du‘̀ (rendah diri) 

atau karena  saat itu ia merasa tidak memiliki kemampuan dalam 

merealisasikannya. Beberapa tahun kemudian, ia memenuhi sebuah buku 

yang berisi dalil, seperti Hadis\ dan As\ar, dan memenuhi permintaan mereka 

sehingga dapat digunakan sebagai referensi untuk ahli fiqh. Dia mengkritisi 

hadis atau as\ar dengan menambahkan takhri>j dalam menggambarkan kualitas 

hadis tersebut. Sunan al-Tirmizi diselesaikan pada hari raya Id Adha 270 

Hijriah pada usia 61 tahun. 97 

Menurut pendapat para ahli hadis, sunan al-Tirmizi disusun 

berdasarkan bab fiqih yang memuat hadis marfu>‘ 98
dengan mengurai tentang 

kualitas hadis tersebut beserta jenis hukumnya. Disebut juga sebagai kitab 

kompilasi berdasarkan bab fikih yang mencantumkan  hadis sahih, hasan, 

d}a‘i>f. Kitab ini disusun dari bab fiqih, mulai bab t}aha>rah, shalat, zakat, dll. 

Beberapa ulama hadis menyebutkan tulisan Imam al-Tirmizi memiliki nama 

yang berbeda-beda. Misalnya, menyebut nama Sunan al-Tirmizi>, yang lain 

menyebut nama Ja>mì al-Tirmizi>, sebagian menyebut kata al-Ja>mi‘ ` diikuti al-

S}ah}i>h. Seperti ditunjukkan oleh al-Khatib al-Bagdadi, dengan nama al-Ja>mì‘ 

al-S}ah}i>h}. Begitu pula dengan Al-Hakim. Namun, nama yang paling terkenal 
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pada abad ini adalah Sunan al-Tirmizi>. Ada yang berpendapat bahwa judul 

kitab tersebut adalah Al-Ja>mi‘, karena  diketahui  kitab tersebut memuat 

delapan isi pokok termasuk hadis.
99

 tentang Siyar (sejarah), adab (perbuatan), 

tafsir (tafsir al-Qur'an), akidah, fitan, ahka>m (hukum), al-mana>kib (biografi 

nabi), al-fad}a>’il (kebajikan). Adapun penambahan lafaz al-S}ah}i>h}  setelah al-Ja 

>mi‘ masih diperselisihkan,̀
100

 Karena kitab ini  tidak hanya berisi hadis-hadis 

S}ah}ih>, tetapi juga hadits h}asan dan hadis da‘if. Nama Sunan dianggap lebih 

tepat dibadingkan nama kitab lainnya yang disematkan pada kitab al-

Tirmizi.
101

 

Dibeberapa literatur, para ulama kritikus hadis menganggap bahwa 

nama al-Ja>mi‘ al-s}ahi>h terlalu berlebihan karena kadungan hadis di dalamnya, 

setelah diseleksi, kitab ini meliputi mauqu>f, maqtu>‘, da‘i>f, mu‘alal serta 

munkar. Lain halnya dengan nama sunan yang cenderung diterima dengan 

baik dengan alasan bahwa penyusunannya yang berdasarkan struktur hadis 

sesuai dengan nama tersebut.102 

Ketersohoran Sunan al-Tirmiz\i> memunculkan kitab syarah yang 

mensyarahnya, antara lain.103 
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a. Tuh}fah} Al-Ah}waz\i> bi S{arh} Sunan Al-Tirmiz\i>, oleh Abu Abdirrahman Al-

Mubarakfuri. 

b. Arida>t Al-Ah}waz\i>  tulisan dari Abu Bakar ibn Al-‘Arabi Al-Maliki 

c. Syarh} Ibn Sayyid Al-Na>s disempurnakan oleh Al-Hafiz Zainuddin Al-‘Iraqi 

d. Syarh} Al-Tirmiz\i> karya Al-Hafiz Abu Al-Faraj Zainuddin ‘Abd Al-Rahman 

ibn Syihabuddin Ahmad ibn Rajab Al-Bagdadi Al-Hanbali 

e. Syarh} Abu Al-H{asan ibn ‘Abd Al-Hadis Al-Sindi
104

 

f. Syarh} Sunan Al-Tirmiz\i> dengan Al-Ja>mi’ Al-S{ah}ih} oleh Ahmad 

Muhammad Syakir 

3. Metodologi Dan Sistematik Penulisan Sunan al-Tirmizi 

Al-Ja>mi‘ al-Mukhtas}ar min al-Sunan ‘an Rasu >lillah  adalah judul 

Sunan al-Tirmiz\i> yang sebenarnya dan juga dikenal sebagai kitab al-Ja>mi’ 

al-S{ah}i>h} atau al-Ja>mi‘ al-Tirmiz\i> atau Sunan al-Tirmiz\i>. Ini merupakan 

karya paling besar dari Imam al-Tirmizi.
105

 Disebutkan bahwa isi al-Ja>mi‘ 

diamalkan oleh ulama Hijaz, Irak, Khurasan dan daerah lain. 

Penyusunan materi dalam Sunan al-Tirmiz\i> dilakukan dengan 

model juz, kitab, bab dan sub bab yang diurutkan sesuai bab fiqh. Imam 

al-Tirmizi hanya memuat hadis yang telah diamalkan oleh fuqaha dalam 

kita al-ja>mi‘. Dengan kata lain hadis tersebut sudah dipakai berhujjah 

oleh yang berhujah dan telah diamalkan oleh orang yang 
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mengamalkannya. Cara ini membentuk karakteristik tersendiri dalam 

kitab yang dikarangnya seperti:106 

a. Tercantum riwayat dari sahabat lain tentang masalah yang dibahas 

dalam hadis pokok,
107

 baik isinya memiliki makna yang sama atau 

makna yang berbeda hingga bertentangan, atau keterkaitannya hanya 

isyarat maupun sangat sifatnya samar 

a. Pendapat kalangan fuqaha>’ disebutkan ditiap masalah fiqh dan alasan 

mereka. Selain itu ia juga menyertakan hadis-hadis yang lain yang 

berbeda dengan masalah tersebut. Dengan demikian tercapailah tujuan 

‘ilmu al-hadi>s\ yang artinya memilih yang sahih untuk kepentingan 

berhujjah dan beramal 

b. Ta‘li>l al-h}adi>s\ mendapatkan perhatian lebih. Dalam kitab al-Ja>mi‘ al-

Tirmiz\i> menyebutkan tingkat kesahihan dan ked}a‘i>fan lengkap dengan 

penjelasan tentang ta’lil dan rija>l al-Hadi>s dengan detail. 

Muhammad Asyakir membagi kekhasan Sunan al-Tirmidzi 

menjadi dua yaitu.108 

a. Merujuk pada pendapat para ahli fiqh dalam pernyataan yang dikutip 

oleh Imam al-Tirmizi, seperti kajian fiqh dan penjelasan 

argumentasinya, juga mengutip hadis yang bertentangan dengan hadis 

yang sedang dibahas. Metode ini menjadi Penting karena bertujuan 
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mengungkapkan apa yang menjadi hal dasar dari ilmu hadis itu 

sendiri. 

b. Menjadikan ta‘li>l al-h}adi>s\ sebagai konsentrasi kajian dalam 

memberikan penilaian tingkatan kesahihan dan keda‘i>fannya yang 

disertai penjelasan pendapat ulama tentang ta‘li>l dan rija>l  al-h}adi>s\ 

yang jelas. 

Ciri khas lain yang dimiliki oleh Imam al-Tirmizi dalam karya-

karyanya adalah penggunaan istilah yang specific dalam penilaian hadis. 

Istilah-istilah tersebut sebagai berikut.109 

a. ‚Hasan‛ dalam arti lughawi bermakna hasan atau baik. Jika suatu 

hadis mendapatkan predikat hasan berarti hadis tersebut isinya sangat 

baik disamping sanad yang sahih.  

b. ‚H{asan s{ah{i>h{‛ digunakan jika terdapat dua jalur atau lebih untuk satu 

matan hadis. Artinya adalah sebagaian sanad berderajat hasan dan 

sebagaian lainnya sahih.  

c. ‚H{asan s}ah{i>h}́  digunakan untuk hadis hasan yang meningkat menjadi 

sahih, dengan menyebutkan dua sifatnya sekaligus yaitu sifat dunya> 

dan sifat ‘ulya>.  Maka yang dimaksudkan adalah hadis sahih. 

d. ‚H{asan s}ah}i>h}‛ digunakan karena terdapat keraguan dari Imam al-

Tirmizi sebagai penilai.  Maka penyebutan gabungan istilah itu 

merupakan derajat antara hasan dan sahih 
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e. ‚H{asan s}ah}i>h}‛ digunakan untuk menegaskan perbedaan penilaian ahli 

hadis yang terbagi menjadi dua yaitu sebagain menyatakan hasan dan 

sebagian menyatakan sahih. 

Metode yang digunakan Imam al-Tirmizi dalam periwayatan hadis 

berbeda dengan ulama lainnya. Metode tersebut sebagai berikut.110 

a. Mentakhri>j  hadis yang menjadi amalan para fuqaha>’. 

Imam al-Tirmizi dalam menulis Sunan al-Tirmizi hanya 

meriwayatkan hadis yang telah diamalkan parah fuqaha>’, kecuali dua 

hadis. 

٠ٕخ ٌّذٟ صٍٝ اّللَّ ػ١ٍٗ ٚعٍُ خّغ ث١ٓ اٌظٙش ٚاٌؼصش ثب اجأْ إٌػٓ اثٓ ػجبط ، 

ّغشة ٚاٌؼشبء ِٓ غ١ش خٛف ٚلا عفش لا ِطش ٌٚا  

Artinya : 

‚Dari Ibnu ‘Abbas, Susungguhnya Rasulullah menjama‘ solat zuhur 

dengan ashar dan maghrib dengan isya’, tanpa adanya sebab takut, 

dalam perjalanan, dan tidak pula karena hujan‛. 

 
 إرا ششة اٌخّش فبخٍذٖٚ فئْ ػبد فٝ اٌشاثؼخ فبلزٍٖٛ

Artinya :  

‚Apabila seseorang minum khamr, maka cambuk ia, dan jika ia 

kembali minum khamr keempat kalinya maka bunuhlah ia‛. 

 

b. Terdapat deskripsi tentang mutu dan status hadis 

Empat syarat yang digunakan Imam al-Tirmizi untuk 

menstandarisasi periwayatan hadis yaitu.111 
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1) Hadis-hadis kesahihannya telah disepakati oleh al-Bukhari dan al-

Muslim 

2) Hadis-hadis yang telah sesuai dengan standar kesahihan Abu 

Dawud dan al-Nasa’i (Hadis dengan sanad bersambung dan tidak 

mursal) 

3) Hadis yang kesahihannya tidak dipastikan melalui penjelasakn 

argumentasi kelemahannya. 

4) Hadis yang dijadikan hujjah bagi para fuqaha> baik berstatus sahih 

ataupun tidak (bukan da‘i>f matru>k) 

c. Jalur periwayatnya dijelaskan dengan terperinci 

d. Pebedaan redaksi matan (jika ada) disebutkan dengan masing-masing 

hadisnya. 

e. Selain mengikuti pola pikir Imam Muslim bin Hajjaj dalam 

pengumpulan riwayat hadis. Imam al-Tirmizi juga memiliki pola 

tersendiri yaitu. 112 

1) Dalam satu hadis dikumpulkan beberapa isna>d.  

2) Menambahkan isna>d lain dengan menyebut matan dari isnad 

pertama dngan kata ٍِٗث apabila sama dalam segi lafaznya, dan 

dengan kata  ٖٛخ apabila sama dalam segi maknanya. 

3) Menyebutkan masing-masing isna>d dengan matannya, lalu matan 

tersebut diulang kembali dengan menambhakan lafaz atau riwayat 
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yang berbeda, atau kadar ‘illah yang dijelaskan pada hadis 

tersebut. 

4) Menunjukan isnad yang sudah terkenal dan telah dimaklumi oleh 

ulama 

a) Mentakhri>j hadis dengan isna>dnya, kemudikan dihubungkan 

dengan sanad lain dengan menyebutkan sahih dari sanad lain 

dan mutabi’ yang mengikutinya. 

b) Mentakhri>j hadis dengan isna>dnya dan menunjukkan kepada 

sumber sanad lain dengan kalimat  ُٖ ُٛ ٍٗ  ٔسَْ خْ َٚ  ْٓ ِِ  َٞ ِٚ لذَ سُ َٚ  

(sesungguhnya telah diriwayatkan dalam beberapa jalur sanad 

yang serupa) 

Literatur lain menyebutkan bahwa metode yang digunakan Imam 

al-Tirmizi dalam menyusun Sunan al-Tirmizi sebagai berikut.113 

a.  Hadis Nabi Muhammad Saw. dikumpulkan secara sistematis. Imam al-

Tirmizi menyebutkan pendapat ulama sebelumnya mengenai hukum 

yang terkandung dari hadis yang akan disebutkan. Maka dalam kitab 

tersebut hadis yang dicantumkan  adalah hadis yang menjadi dasar 

penetapan hukum oleh para Imam terdahulu.  Hanya segelintir hadis 

yang dikecualikan. 

b. Kualitas hadis dibahas dengan rinci baik ‘illah, kelemahan, dan cacat 

yang terdapat didalamnya. 
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Di dalam Sunan al-Tirmizi, setelah judul terdapat satu atau dua 

hadis yang diuraikan untuk menentukan judul tersebut. Selanjutnya 

terdapat penjelasan status hadis, baik shahih, hasan atau da‘i>f.  Untuk 

menyempurnakan penjelasan judul tersebut maka diuraikan pendapat 

ulama fiqh, ulama hadis, dan Imam  lainnya, sehingga hadis yang 

dirawayatkan sesuai dengan judul yang ditetapkan. 

Keseluruhan yang terdapat di kitab Sunan al-Tirmidzi terdiri dari 

2.376 bab dan 3.956 hadis dengan rincian meliputi.114 

a.  Juz I terdiri dari 2 kitab, yaitu mengenai t}ah}a>rah dan shalat yang 

terdiri dari 184 bab dan 237 hadis 

b. Juz II terdiri dari kitab witir, jumu‘ah, ‘i >dayn dan safar, yang terdiri 

dari 260 bab dan 355 hadis 

c. Juz III terdiri dari kitab zakat, siya>m, haji, janazah, nikah, rada>‘, talak 

dan li‘a>n, buyu >‘ dan al-ahka>m¸terdiri dari 516 bab dan 781 hadis 

d. Juz IV meliputi kitab diyat, hudu>d, s}a>’id, z \ab>a’ih, ahka>m dan wa‘i>d, 

ad}ahi, siyar, fadi>lah jiha>d, liba>s, at}’imah, asyribah, birr wa silah, al-

tibb, fara>’id, was }aya, wala>’ dan hibah, fitan, al-buyu>’, syaha >dah, zuhd, 

qiya>mah, raqa>’iq, dan wara’, jannah dan jahannam yang terdiri dari 

734 bab dan 997 hadis 

e. Jus V memiliki 10 pembahasan yaitu iman, ilmu, isti’z \a>n, adab, al-

nisa >’, fada>’il al-quran, qira>’ah, tafsir al-qur’an, da‘awa>t, mana>qib yang 

meliputi 474 bab dan 773 hadis ditambah dengan pembahasan ‘ilal. 
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Literatur lain menyebutkan bahwa metode yang digunakan 

Tirmidzi dalam mengumpulkan hadis di  kitab Sunan al-Tirmidzi adalah 

a. Pengumpulan hadis secara sistematis 

b. Pendiskusian hadis disesuaikan dengan pendapat para Imam keempat 

madzab sehingga yang dikumpulkan hanya hadis yang menjadi dasar 

hukum. 

c. Pendiskusian level kualitas hadis yang dicantumkan dilengkapi 

dengan penjelasan tentan ‘illat (cacat), kelemahan, dan kekurangan 

hadis tersebut 

Jika dilakukan kategorisasi kitab Sunan Al-Tirmidzi maka bisa 

dilihat sebagi berikut.115 

No Nama Kitab 

Jumlah 

Hadis 

1 Al-Taha>rah 112 

2 Mawa>qi>t al-Sala>h 213 

3 Al-Witr 21 

4 Al-Jum‘ah 80 

5 Al-Zakāh 38 

6 Al-Şaum 82 

7 Al-Hajj 116 

8 Al-Janā’iz 76 

9 Al-Nîka>h 44 

10 Al-Rad}a‘ 19 

11 

Al-T{ala>q wa al-
Li‘a>n 23 

12 Al-Ahkām 42 

13 Al-Diyat 22 

14 Al-H{udûd 30 

15 Al-Şa>id 19 

16 Al-Ada>hî 22 

                                                           
115

 Baiquni, ‚Tracing the Theory of Hadith Quality in Kitab al-Jami’al-Sahih al-Sunan 

al-Tirmidzi.‛ h. 457-460 
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17 

al-Nuz\ur  wa al-
Aima>n 20 

18 al-Siyār 48 

19 Fada >’il al-Jihād 26 

20 al-Jihād 40 

21 al-Libās 45 

22 al-At}‘imah 48 

23 al-Asyribah 21 

24 al-Birr wa al-Şilah 87 

25 al-Tîbb 35 

26 al-Farā’id 23 

27 Al-Was}a>ya> 7 

28 

al-Wala>’ wa al-
Hibbah 7 

29 al-Qadar 19 

30 Al-Fitan 19 

31 al-Ra’y 10 

32 al-Sadhāqah 4 

33 al-Zuhd 65 

34 Sifat al-Jahannam 13 

35 al-Imān 18 

36 al-‘Ilm 19 

37 

Isti’z\a>n wa al-
Adab 34 

38 al-Adab 82 

39 Fada>’il al-Qur’ān 25 

40 al-Qur’ān 11 

41 Tafsîr al-Qur’ān 12 

42 al-Da’wah 132 

 

Kategori hadis dalam kitab Sunan al-Tirmizi berdasarkan 

kualitasnya sebagai berikut. 

No Kualitas Hadis 

Jumlah 

Hadis 

1 Hadis ṣaḥi>ḥ 158 (4%) 

2 Hadis hasan garīb 1454 (36%) 

3 Hadis ṣaḥi>ḥ garīb 8 (0.2%) 

4 

Hadis hasan 

S{ah}i>h} garīb 254 (6%) 
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5 Hadis hasan 705 (18%) 

6 Hadis hasan garīb 571 (14%) 

7 Hadis garīb 412 (10%) 

8 Hadis d}a’īf 73 (2%) 

9 

Hadis yang tidak 

dinilai 344 (7,8%) 
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BAB IV 

KONSISTENSI IMAM AL-TIRMIZI DALAM PENERAPAN KAIDAH AL-

JARH{ WA AL-TA’DI<L 

A. Lafaz al-jarh} wa al-ta‘di>l  Imam al-Tirmiz\i> 

Alfa>z al-jarh} wa al-ta‘di>l yang digunakan oleh Imam al-Tirmizi ketika 

menetapkan status periwayat hadis, tidak jauh berbeda dengan lafaz yang 

disepekati oleh ulama kritikus hadis baik dari kalangan mutasyaddidi>n, 

mu‘tadili>n maupun kalangan mutasa>hili>n. Pada bab ini peneliti akan menjabarkan 

alfa>z yang tercantum pada kitab al-Ja>mi‘ al-Tirmiz\i> dengan menyebutkan 

beberapa contoh periwayat hadis yang disematkan padanya lafaz tersebut. 

Berikut pembagian alfa>z al-jarh} wa al-ta‘di>l pada kitab al-Ja>mi‘ al-Tirmizi: 

1. Alfa>z al-ta‘di>l 

Beberapa lafaz ta‘di>l yang dicantumkan oleh Imam al-Tirmizi pada 

kitabnya  setelah istiqra>’ terbagi menjadi beberapa bagian: 

a. Lafaz dengan s}igah af‘alu al-tafd}i>l seperti as\batu, ah}snu, ah}faz}u, arjah}u, 

as}ah}h}u hadi>s\an, ‘alamu, ‘ala >. Lafaz as\batu misalnya, Imam al-Tirmizi 

menggunakan lafaz ini kepada Mansur bin al-Mu’tamir116. 

ِ بْنِ  ًّ دُ بْنُ بشََّارٍ قَالَ: حَدَّثنَاَ ٌحٌََْى بْنُ سَعٌِدٍ، عَنْ سُفٌْاَنَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ رِبْعِ ، عَنْ حَدَّثنَاَ مُحَمَّ ٍٍ  حِرَش

ٌْهِ وَسَلَّمَ:  ُ عَلَ ِ صَلَّى اللََّّ ِ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََّّ ًّ ِ شلمُحَارِبِ لََةِ فلَََ تبَْزُقْ »طَارِقِ بْنِ عَبْدِ اللََّّ إذَِش كُنْتَ فًِ شلصَّ

بِ عَنْ أبًَِ سَعٌِدٍ، وَشبْنِ عُمَرَ، وَفًِ شلباَ« عَنْ ٌمٌَِنكَِ، وَلكَِنْ خَلْفكََ، أوَْ تلِْقاَءَ شِمَالِكَ، أوَْ تحَْتَ قَدَمِكَ شلٌسُْرَى

ٌْرَةَ. حَدٌِثُ طَارِقٍ حَدٌِثٌ حَسَنٌ صَحٌِحٌ، وَشلعمََلُ عَلىَ هَذَش عِنْدَ أهَْلِ شلعِلْمِ، وَسَمِعْ  تُ وَأنَسٍَ، وَأبًَِ هُرَ

                                                           
116 Muhammad bin Isa Al-Tirmizi, Al-Ja>mi‘ Al-Mukhtas}ar min Al-Sunan ‘an Rasulillah, 

(Cet. 2, Mesir, Syarikah Maktabah Mustafa Al-Baby Al-Hilaby, 1975) No hadis (571) juz 2, h. 

460 
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ٍٍ فًِ »شلجَارُودَ ٌَقوُلُ: سَمِعْتُ وَكٌِعاً ٌَقوُلُ:  ًُّ بْنُ حِرَش حْمَنِ «شلِإسْلََمِ كَذْبةًَ لمَْ ٌكَْذِبْ رِبْعِ ، وقاَلَ عَبْدُ شلرَّ

 «أثَْبتَُ أهَْلِ شلكُوفةَِ مَنْصُورُ بْنُ شلمُعْتمَِرِ »بْنُ مَهْدِيٍّ: 

Artinya: 

‚Telah meriwayatkan kepada kami muhammad bin bassyar, 

berkata: telah meriwayatkan kepada kami yahya bin said, dari 

sufyan dari mansur, dari rib’i bin harrasy, dari tariq bin abdillah al-

muhariby, berkata: bersabda rasulullah saw. ‚ jika kamu sedang 

shalat maka tidak boleh meludah ke kanan, akan tetapi ke arah 

belakang, atau ke kiri, atau dibawah kaki kirimu‛ bab ini dari 

riwayat abu said dan ibnu umar, anas, abu hurairah. Hadis tariq 

hadisnya hasan sahih. Para ahli ilmu mengamalkan hadis ini. Dan 

saya mendengar al-jarud mengatakan: saya telah mendengar waqi’ 

berkata: rib’i bin harrasy belum pernah berdusta dalam islam. 

Berkata abdurrahman bin mahdi: penduduk ahli kufah yang paling 

siqah adalah amnsur bin al-mu’tamir‛ 

 

b. Lafaz yang mengandung kalimat taus\iq dan terdiri dari dua kalimat:  

1) S|iqah ha>fiz}. Lafaz ini digunakan oleh Imam al-Tirmizi kepada 

periwayat seperti: ‘Abdurrahman bin Abu Zinad117, ‘Abdussalam bin 

Harb118. ‘Amru bin Qais al-Mallaii119, Abu Ahmad al-Zubairi120, 

Hammam 121. 

ناَدِ وَهُوَ ثِقةٌَ حَافِظٌ،وَإنَِّمَا ذكََرَهُ عَبْدُ ... حْمَنِ بْنُ أبًَِ شلزِّ  ...شلرَّ

Artinya:  

...Hadis ini diriwayatkan oleh abdurrahman bin al-zinad dan ia 

seorang terpercaya dan kuat hafalannya... 

 

                                                           
117 Muhammad bin Isa Al-Tirmizi, Al-Ja>mi‘ Al-Mukhtas}ar min Al-Sunan ‘an Rasulillah, 

(Cet. 2, Mesir, Syarikah Maktabah Mustafa Al-Baby Al-Hilaby, 1975) No hadis (1755) juz 4, h. 

233 
118 Muhammad bin Isa Al-Tirmizi, Al-Jami’ Al-Mukhta}sar min Al-Sunan ‘an Rasulillah, 

(622), juz 3, h. 10 
119 Muhammad bin Isa Al-Tirmizi, Al-Ja>mi‘ Al-Mukhtas}ar min Al-Sunan ‘an Rasulillah. 

(3412), juz 5, h. 479 
120 Muhammad bin Isa Al-Tirmizi, Al-Ja>mi‘ Al-Mukhtas}ar min Al-Sunan ‘an Rasulillah, 

(417) juz 2, h. 279, (2835) 
121 Muhammad bin Isa Al-Tirmizi, Al-Ja>mi‘ Al-Mukhtas}ar min Al-Sunan ‘an Rasulillah, 

(1141), juz 3, h. 439 
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2) S|iqah ma’mu >n. Imam al-Tirmizi menggunakan lafaz ini kepada 

periwayat seperti: Khalid bin Harits122, al-Qasim bin Fadl123 

ٌْرَ خَالِدِ بْنِ شلحَارِثِ، عَنْ شُعْبةََ وَخَالِدُ بْنُ شلحَارِثِ ثِقةٌَ مَأمُْونٌ ...  ...وَلََ نعَْلمَُ أحََدًش رَفعَهَُ غَ

Artinya: 

...Hadis ini tidak ada yang meriwayatkan langsung kepada nabi 

kecuali khalid bin al-haris dari riwayat syu’bah, dan khalid bin 

al-haris terpercaya dan amanah... 

 

3) Syaikh s\iqah. Imam al-Tirmizi menggunakan lafaz ini kepada 

periwayat seperti: Abu ‘Usman al-Shairafi124, Muhammad bin Abd al-

Wahhab al-Qufy125. 

ٌْخٌ ...  ...ثِقَةٌ وَهُوَ: شلجَعْدُ بْنُ عُثْمَانَ، وٌَقُاَلُ: شبْنُ دٌِناَرٍ وَهُوَ بصَْرِي  وَأبَوُ عُثمَْانَ هَذَش شَ

Artinya: 

...Abu Usman seorang syaikh yang terpercya, memiliki nama al-

ja’d bin usman, ada juga yang mengatakan namanya ibnu dinar 

dan ia orang bashra... 

 

4) S|iqah muqa>rib al-hadi>s. Imam al-Tirmizi menggunakan lafaz ini 

kepada satu periwayat saja: Hajjaj bin Dinar al-Wasithy126 

اجٌ ثِقةٌَ مُقاَرِبُ شلحَدٌِثِ ... اجِ بْنِ دٌِناَرٍ وَحَجَّ  ...هَذَش حَدٌِثٌ حَسَنٌ صَحٌِحٌ إِنَّمَا نعَْرِفهُُ مِنْ حَدٌِثِ حَجَّ

Artinya:  

‚Hadis ini hasan sahih, kami mengetahuinya dari hadis Hajjaj 

bin Dinar, dan Hajjaj terpercaya dan muqarib al-hadis‛ 

 

                                                           
122 Muhammad bin Isa Al-Tirmizi, Al-Ja>mi‘ Al-Mukhtas}ar min Al-Sunan ‘an Rasulillah, 

(1899), juz 4, h. 310 
123 Muhammad bin Isa Al-Tirmizi, Al-Ja>mi‘ Al-Mukhtas}ar min Al-Sunan ‘an Rasulillah, 

(2181), juz 4, h. 479 
124 Muhammad bin Isa Al-Tirmizi, Al-Ja>mi‘ Al-Mukhtas}ar min Al-Sunan ‘an Rasulillah, 

(2831), juz 5, h. 131 
125 Muhammad bin Isa Al-Tirmizi, Al-Ja>mi‘ Al-Mukhtas}ar min Al-Sunan ‘an Rasulillah, 

(1420), juz 4, h. 29 
126 Muhammad bin Isa Al-Tirmizi, Al-Ja>mi‘ Al-Mukhtas}ar min Al-Sunan ‘an Rasulillah 

(3253), juz 5, h. 378 
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5) Ha>fiz} s}a>h}ib al-h}adi>s\. Imam al-Tirmizi menggunakan lafaz ini kepada 

satu periwayat juga: ‘Ali bin Nashr al-Jahdhami127. 

ًُّ بْنُ   نصَْرٍ حَافظًِا صَاحِبَ حَدٌِثٍ،وَكَانَ عَلِ

Artinya:  

‚Ali bin nashr adalah seorang yang kuat hafalannya dan 

memiliki banyak riwayat‛. 

 

c. Lafaz taus\i>q yang berasal dari kesepakatan ahli hadis,  diantaranya: Hajjaj 

bin Shawwaf128, Ayman bin Naabil, dengan lafadz : ‚s\iqah ‘ind ahli al-

h}adi>s‛129. Kemudian Abu Khaldah Khalid bin Dinar130, Safwan bin 

Salih131, ‘Abdullah bin Ja’far al-Makhzumi132, ‘Abdullah bin ‘Atha al-

Ta’ifi133, ‘Ammar bin Mu’awiyah al-Duhni134, al-‘Ala bin Abdirrahman al-

Huraqi135, Quthbah bin Abdilaziz136, Mu’awiyah bin Salih137, al-Qasim bin 

Fadhl dengan lafadz lain: ‚s\iqah ma’mu>n ‘ind ahli al-h}adi>s\‛138 

اجٌ ثِقةٌَ حَافظٌِ عِنْدَ أهَْلِ شلحَدِ ... ِ بْنَ رَشفِعٍ، وَحَجَّ شفُ لمَْ ٌذَْكُرْ فًِ حَدٌِثهِِ عَبْدَ اللََّّ وَّ اجٌ شلصَّ  ....ٌثِ وَحَجَّ

                                                           
127 Muhammad bin Isa Al-Tirmizi, Al-Ja>mi‘ Al-Mukhtas}ar min Al-Sunan ‘an Rasulillah 

(1178), juz 3, h. 473 
128 Muhammad bin Isa Al-Tirmizi, Al-Ja>mi‘ Al-Mukhtas}ar min Al-Sunan ‘an Rasulillah 

(940), juz 3, h. 268 
129 Muhammad bin Isa Al-Tirmizi, Al-Ja>mi‘ Al-Mukhtas}ar min Al-Sunan ‘an Rasulillah 

(903), juz 3, h. 238 
130 Muhammad bin Isa Al-Tirmizi, Al-Ja>mi‘ Al-Mukhtas}ar min Al-Sunan ‘an Rasulillah 

(1811), juz 4, h. 263 
131 Muhammad bin Isa Al-Tirmizi, Al-Ja>mi‘ Al-Mukhtas}ar min Al-Sunan ‘an Rasulillah 

(3507), juz 5, h. 530 
132 Muhammad bin Isa Al-Tirmizi, Al-Ja>mi‘ Al-Mukhtas}ar min Al-Sunan ‘an Rasulillah 

(2519), juz 4, h. 669 
133 Muhammad bin Isa Al-Tirmizi, Al-Ja>mi‘ Al-Mukhtas}ar min Al-Sunan ‘an Rasulillah 

(667), juz 3, h. 45 
134 Muhammad bin Isa Al-Tirmizi, Al-Ja>mi‘ Al-Mukhtas}ar min Al-Sunan ‘an Rasulillah 

(1679) juz 4, h. 195 
135 Muhammad bin Isa Al-Tirmizi, Al-Ja>mi‘ Al-Mukhtas}ar min Al-Sunan ‘an Rasulillah 

(52), juz 1, h. 73 
136 Muhammad bin Isa Al-Tirmizi, Al-Ja>mi‘ Al-Mukhtas}ar min Al-Sunan ‘an Rasulillah 

(2586), juz 4, h. 707 
137 Muhammad bin Isa Al-Tirmizi, Al-Ja>mi‘ Al-Mukhtas}ar min Al-Sunan ‘an Rasulillah 

(2653), juz 5, h. 31 
138 Muhammad bin Isa Al-Tirmizi, Al-Ja>mi‘ Al-Mukhtas}ar min Al-Sunan ‘an Rasulillah 

(2181), juz 4, h. 476 
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Artinya:  

‚Dan Hajjaj Al-Sawwaf tidak menyebutkan dalam hadisnya 

Abdullah bin Rafi’, dan Hajjaj adalah seorang terpercaya dan kuat 

hafalannya menurut ahli hadis‛ 

 

d. Taus\i>q yang disandarkan kepada sebagian ahli hadis, dengan lafaz s\iqah 

‘inda ba’di ahli al-h}adi>s\. Diantara periwayat yang dihukumi oleh Imam 

al-Tirmizi dengan lafaz ini adalah: ‘Asim bin Dhamrah, taus\iqnya datang 

dari sebagian ahli hadis dengan lafaz: s\iqah ‘ind ba’di ahli al-h}adi>s\139. 

ٍ، وَعَاصِمُ بْنُ ... ًّ  ...ضَمْرَةَ هُوَ ثِقةٌَ عِنْدَ بعَْضِ أهَْلِ شلْحَدٌِثِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِ

Artinya: 

‚Dari ‘Asim bin Damrah, dari ‘Ali. Asim bin Damrah adalah 

seorang terpercaya menurut sebagian ahli hadis‛. 

 

e. Lafaz taus\i>q yang terdiri dari satu kata. Lafaz ini yang menjadi manhaj 

yang sering digunakan oleh Imam al-Tirmizi dibandingkan dengan lafaz-

lafaz ta‘di>l lainnya, diantara lafaz tersebut: ‚s \iqah‛. Adapun periwayat 

yang dihukumi s\iqah oleh Imam al-Tirmizi diantaranya: Umayyah bin 

Khalid140, Buraid bin Abdillah141, Ja’far bin Khalid142, Handzalah bin Abi 

Sufyan143, Humaid al-‘A’raj144, Rib’i bin Ibrahim145, Abi Zaid al-Harsyi146. 

                                                           
139 Muhammad bin Isa Al-Tirmizi, Al-Ja>mi‘ Al-Mukhtas}ar min Al-Sunan ‘an Rasulillah 

(599), juz 2, h. 494 
140 Muhammad bin Isa Al-Tirmizi, Al-Ja>mi‘ Al-Mukhtas}ar min Al-Sunan ‘an Rasulillah 

(2933), juz 5, h. 188 
141 Muhammad bin Isa Al-Tirmizi, Al-Ja>mi‘ Al-Mukhtas}ar min Al-Sunan ‘an Rasulillah 

(1559), juz 4, h. 128 
142 Muhammad bin Isa Al-Tirmizi, Al-Ja>mi‘ Al-Mukhtas}ar min Al-Sunan ‘an Rasulillah 

(998) juz 3 h.314 
143 Muhammad bin Isa Al-Tirmizi, Al-Ja>mi‘ Al-Mukhtas}ar min Al-Sunan ‘an Rasulillah 

(3386) juz 5 h. 463 
144 Muhammad bin Isa Al-Tirmizi, Al-Ja>mi‘ Al-Mukhtas}ar min Al-Sunan ‘an Rasulillah 

(1734) juz 4 h. 224 
145 Muhammad bin Isa Al-Tirmizi, Al-Ja>mi‘ Al-Mukhtas}ar min Al-Sunan ‘an Rasulillah 

(3545) juz5 h. 550 
146 Muhammad bin Isa Al-Tirmizi, Al-Ja>mi‘ Al-Mukhtas}ar min Al-Sunan ‘an Rasulillah 

(3268) juz 5 h. 388 
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ٌْخٌ مَجْهُولٌ وَلََ ٌعُْرَفُ شسْمُهُ ...  ...وَأمٌََُّةُ بْنُ خَالِدٍ ثِقةٌَ وَأبَوُ شلجَارٌِةَِ شلعَبْدِيُّ شَ

Artinya:  

‚... dan Umayyah bin khalid seorang terpercaya dan Abu Al-

Jariyah Al-Abdi seorang syaik yang tidak dikenal dan tidak 

diketahui namanya...‛ 

 

f. Lafaz-lafaz yang menunjukkan kelemahan dari segi hafalan 

1) S{adu>q, diantaranya: Jarir bin Haazim, dengan kalimat: ‚rubbama> 

yahim bi al-syai wa huwa s}adu>q147‛ 

ءِ، وَهُوَ صَدُوقٌ ... ًْ   ... وَجَرٌِرُ بْنُ حَازِمٍ رُبَّمَا ٌهَِمُ فًِ شلشَّ

Artinya:  

‚... dan Jarir bin Hazim memiliki kelemahan hafalan, dan ia 

adalah seorang shaduq ...‛ 

 

2) La> ba’sa bihi, diantaranya: ‘Atha’ bin Dinaar148 

ٌْسَ بهِِ بأَسٌْ »عَنْ أبًَِ ٌَزٌِدَ. وقاَلَ عَطَاءُ بْنُ دٌِناَرٍ: وَلمَْ ٌذَْكُرْ فٌِهِ ...  ...«لَ

Artinya: 

‚... dan di hadis tersebut tidak disebutkan periwayat dari Abi 

Zinad. Dan periwayat Atha’ bin Dinar adalah seorang 

periwayat yang lemah hafalannya...‛ 

 

3) Syaikh, diantaranya: ‘Abdulaziz bin Siyah149, Umar bin Syaakir150, al-

Mufaddhal bin Fadhalah151, Muhammad bin Salim152. 

...  ً ٌْخٌ كُوفِ  ...لََ نعَْرِفهُُ إِلََّ مِنْ هَذَش شلوَجْهِ مِنْ حَدٌِثِ عَبْدِ شلعَزٌِزِ بْنِ سٌِاَهٍ، وَهُوَ شَ

                                                           
147 Muhammad bin Isa Al-Tirmizi, Al-Ja>mi‘ Al-Mukhtas}ar min Al-Sunan ‘an Rasulillah 

(517) juz 2 h. 394 
148 Muhammad bin Isa Al-Tirmizi, Al-Ja>mi‘ Al-Mukhtas}ar min Al-Sunan ‘an Rasulillah 

(1644) juz 4 h. 177 
149 Muhammad bin Isa Al-Tirmizi, Al-Ja>mi‘ Al-Mukhtas}ar min Al-Sunan ‘an Rasulillah 

(3799) juz 5 h. 668 
150 Muhammad bin Isa Al-Tirmizi, Al-Ja>mi‘ Al-Mukhtas}ar min Al-Sunan ‘an Rasulillah 

(2260) juz 4 h. 526 
151 Muhammad bin Isa Al-Tirmizi, Al-Ja>mi‘ Al-Mukhtas}ar min Al-Sunan ‘an Rasulillah 

(1817) juz 4 h.266 
152 Muhammad bin Isa Al-Tirmizi, Al-Ja>mi‘ Al-Mukhtas}ar min Al-Sunan ‘an Rasulillah 

(3588) juz 5 h. 574 
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Artinya:  

‚... periwayat tersebut kami tidak mengenalinya kecuali dari jalur 

Abdulaziz bin Sayyah, dan Abdulaziz bin Sayyah adalah seorang 

syaikh berasal dari kufah...‛ 

 

2. Alfa>z al-jarh} 

Alfa>z dari Imam al-Tirmizi dengan tajri>h} periwayat pada kitab Sunan 

al-Tirmizi terbagi menjadi beberapa bagian: 

a. Lafaz tad}’i>f yang terdiri dari dua kata atau lebih, terbagi menjadi dua 

bagian: 

1) D{a‘i>f z\a>hib al-h}adi>s\, hukum ini diberikan oleh Imam al-Tirmizi 

kepada: ‘Atha’ bin ‘Ajlan al-Hanafi153, dan kepada Muhammad bin al-

Fadhl bin ‘Athiyyah, dengan tambahan kata: ‘ind asha>bina>154 

هَذَش حَدٌِثٌ لََ نعَْرِفهُُ مَرْفوُعًا إِلََّ مِنْ حَدٌِثِ عَطَاءِ بْنِ عَجْلََنَ، وَعَطَاءُ بْنُ عَجْلََنَ ضَعٌِفٌ ذَشهِبُ ...

 ...شلحَدٌِثِ 

Artinya:  

‚... hadis ini tidak diketahui sebagai hadis marfu’ keculi dri 

jalur ‘Atha bin ‘Ajlan, dan ‘Atha bin ‘Ajlan periwayat yang 

lemah yang hadisnya dilemahkan..." 

 

2) D{a‘i>f fi> al-h}adi>s\ jiddan, hukum ini diberikan oleh Imam al-Tirmizi 

kepada: Muhammad bin Ziyaad, s}a>h}ibu Maymun bin Mahran155 

دُ بْنُ  ٌْمُونِ بْنِ مِهْرَشنَ ضَعٌِفٌ فًِ شلحَدٌِثِ جِدًّشوَمُحَمَّ  زٌِاَدٍ هَذَش هُوَ صَاحِبُ مَ

Artinya:  

‚... dan Muhammad bin Ziyad adalah sahabat Maimun bin 

Mahran, dan Muhammad bin Ziyad sangat lemah hadisnya...‛ 

 

                                                           
153 Muhammad bin Isa Al-Tirmizi, Al-Ja>mi‘ Al-Mukhtas}ar min Al-Sunan ‘an Rasulillah 

(1191)  juz 3 h. 488 
154 Muhammad bin Isa Al-Tirmizi, Al-Ja>mi‘ Al-Mukhtas}ar min Al-Sunan ‘an Rasulillah 

(509)   juz 2, h. 383 
155 Muhammad bin Isa Al-Tirmizi, Al-Ja>mi‘ Al-Mukhtas}ar min Al-Sunan ‘an Rasulillah 

(3709)  juz 5, h. 630 
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b. Lafaz ‚munkar al-h}adi>s\‛, terbagi menjadi beberapa macam lafaz: 

1) Menggunakna sifat al-kas\rah, seperti: kas\ir al-gara>ib wa al-mana>ki>r, 

hukum ini diberikan kepada: Ziyad bin Abdullah bin al-Tufail156 

ِ كَثٌِرُ شلغَرَشئبِِ وَشلمَناَكٌِرِ   «وَزٌِاَدُ بْنُ عَبْدِ اللََّّ

Artinya:  

‚...dan Ziyad bin Abdullah periwayat yang memiliki banyak 

hadis garib dan manakir...‛  

 

2) Lafaz munkar al-h}adi>s\ atau yarwi> mana>ki>r, kepada periwayat Ibrahim 

bin Usman Abi Syaibah al-Waasithi157, al-Nadhr bin Abdurrahman al-

Khazzaz158, dan kepada Zarby bin Abdillah dengan lafaz ‚lahu aha>di>s\u 

mana>ki>r‛ dari riwayat Anas bin Malik dan selainnya159. 

ًُّ مُنْكَرُ شلحَدٌِثِ  ٌْبةََ شلوَشسِطِ  ،«إِبْرَشهٌِمُ بْنُ عُثمَْانَ هُوَ أبَوُ شَ

Artinya: 

‚... Ibrahim bin Usman adalah Abu Syibah Al-Wasithi periwayat 

yang memiliki hadis munkar...‛ 

 

c. Menggunakan lafaz tad‘i>f berdasarkan pandangan ahli hadis, diantara 

lafaznya sebagai berikut: 

1) D{a‘i>f ‘ind ahli al-h}adi>s\, Imam al-Tirmizi menggunakan lafaz ini 

kepada al-Hasan bin ‘Amarah160, kemudian Imam al-Tirmizi 

menyebutkan nama para ahli hadis yang melemahkannya, ‚d}a‘afahu 

                                                           
156 Muhammad bin Isa Al-Tirmizi, Al-Ja>mi‘ Al-Mukhtas}ar min Al-Sunan ‘an Rasulillah 

(1097)  juz 3, h. 395 
157 Muhammad bin Isa Al-Tirmizi, Al-Ja>mi‘ Al-Mukhtas}ar min Al-Sunan ‘an Rasulillah 

(1026) juz 3 h. 336 
158 Muhammad bin Isa Al-Tirmizi, Al-Ja>mi‘ Al-Mukhtas}ar min Al-Sunan ‘an Rasulillah 

(3683) juz 5 h. 618 
159 Muhammad bin Isa Al-Tirmizi, Al-Ja>mi‘ Al-Mukhtas}ar min Al-Sunan ‘an Rasulillah 

(1919) juz 4 h. 321 
160 Muhammad bin Isa Al-Tirmizi, Al-Ja>mi‘ Al-Mukhtas}ar min Al-Sunan ‘an Rasulillah 

(638) juz 3, h.21 
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syu‘bah wa gairuhu, wa tarakahu ibnu muba>rak‛. Periwayat Hanasya 

bin al-Rahbi misalnya, Imam al-Tirmizi menghukuminya dengan 

mengatakan: d}a‘afahu ah}mad dan ulama lainnya161. Juga kepada 

Khalid bin Ilyas162, dalam kesempatan lain Imam al-Tirmizi 

menghukuminya dengan lafaz jarh} tanpa menyebutkan nama ulama 

yang melemahkannya, dengan mengatakan: kha>lid bin ilya>s yud}a’af163. 

Zanfal al-‘Urfi164, Sulaiman bin Arqam165, Rasydiin bin Sa’ad166, 

Abdurrahman al-Ifriqi167, Imam al-Tirmizi menghukumi mereka 

dengan lafaz ‚Rasydiin dan Abdurrahman, keduanya dilemahkan 

hadisnya‛168 kemudian Imam al-Tirmzi menyebutkan para ulama yang 

melemahkan mereka dengan lafaz: d}a‘afahu Yahya bin Sa’i>d wa 

gairihi, berkata Imam Ahmad: la> aktubu h}adi>s\ al-Ifri>qy>, ra’aytu 

Muhammad bin Ismail yuqawwi> amrahu wa yaqu>l huwa muq>aribu al-

                                                           
161 Muhammad bin Isa Al-Tirmizi, Al-Ja>mi‘ Al-Mukhtas}ar min Al-Sunan ‘an Rasulillah 

(188) juz 1, h. 356 
162 Muhammad bin Isa Al-Tirmizi, Al-Ja>mi‘ Al-Mukhtas}ar min Al-Sunan ‘an Rasulillah 

(288) juz 2, h. 80 
163 Muhammad bin Isa Al-Tirmizi, Al-Ja>mi‘ Al-Mukhtas}ar min Al-Sunan ‘an Rasulillah 

(2799) juz 5, h. 111 
164 Muhammad bin Isa Al-Tirmizi, Al-Ja>mi‘ Al-Mukhtas}ar min Al-Sunan ‘an Rasulillah 

(3516) juz 5, h. 535 
165 Muhammad bin Isa Al-Tirmizi, Al-Ja>mi‘ Al-Mukhtas}ar min Al-Sunan ‘an Rasulillah 

(53) juz 1, h. 74 
166 Muhammad bin Isa Al-Tirmizi, Al-Ja>mi‘ Al-Mukhtas}ar min Al-Sunan ‘an Rasulillah 

(2599) juz 4, h. 714 
167 Muhammad bin Isa Al-Tirmizi, Al-Ja>mi‘ Al-Mukhtas}ar min Al-Sunan ‘an Rasulillah 

(199) juz 1, h. 383 
168 Muhammad bin Isa Al-Tirmizi, Al-Ja>mi‘ Al-Mukhtas}ar min Al-Sunan ‘an Rasulillah 

(54), (2930) juz 1 h, 75 



74 
 

 
 

h}adi>s\169. Kemudian di sanad berikutnya Imam al-Tirmizi hanya 

menyingkatnya dengan lafaz al-Ifri>qy> d}a‘afahu ba‘d}u ahli al-h}adi>s\170. 

 شبْنُ عُمَارَةَ وَهوَُ ضَعٌِفٌ عِنْدَ أهَْلِ شلحَدٌِثِ وَشلحَسَنُ هُوَ »

Artinya:  

‚... dan Al-Hasan adalah Ibnu ‘Amarah dan ia adalah periwayat 

yang dilemahkan oleh ahli hadis...‛ 

 

2) Laisa ‘inda ahli h }adi>s\ biz\aka al-qawi>, atau ‚‘indahum‛ atau ‚ ‘inda 

as}h}a>b ahli al-h}adi>s\‛, atau ‚laysa bi al-qawi> fi> al-h}adi>s\‛ atau ‚laysa bi 

al-h}a>fiz} ‘inda ahli al-hadis‛. Imam al-Tirmizi mengunakan hukum ini 

kepada: Ishaq bin Yahya bin Talhah, dengan menyebutkan : ‚laysa bi 

z\a>ka al-qawi> ‘indahum tukullima fi>hi min qibali hifz}ihi‛171. Juga 

kepada Husain bin ‘Umar al-ahmasi, dengan redaksi hukum ‚laysa 

‘inda ahli al-h}adis bi z\a>ka al-qawi>‛172. Juga kepada Khalil bin Murrah 

dengan redaksi hukum: laysa bi al-qawi> ‘inda as }h}a>b al-hadis173. Juga 

kepada ‘Amru bin Dinar al-Basri dengan redaksi ‚takallama fihi ba‘du 

as}h}a>b al-h}adi>s\‛174, dalam kesempatan lain dengan redaksi laysa huwa 

                                                           
169 Muhammad bin Isa Al-Tirmizi, Al-Ja>mi‘ Al-Mukhtas}ar min Al-Sunan ‘an Rasulillah 

(199) juz 1, h. 383 
170 Muhammad bin Isa Al-Tirmizi, Al-Ja>mi‘ Al-Mukhtas}ar min Al-Sunan ‘an Rasulillah 

(408) juz 2, h. 261 
171 Muhammad bin Isa Al-Tirmizi, Al-Ja>mi‘ Al-Mukhtas}ar min Al-Sunan ‘an Rasulillah 

(2654) juz 5 h. 32 
172 Muhammad bin Isa Al-Tirmizi, Al-Ja>mi‘ Al-Mukhtas}ar min Al-Sunan ‘an Rasulillah 

(3928) juz 5, h. 724 
173 Muhammad bin Isa Al-Tirmizi, Al-Ja>mi‘ Al-Mukhtas}ar min Al-Sunan ‘an Rasulillah 

(3473) juz 5, h.514 
174 Muhammad bin Isa Al-Tirmizi, Al-Ja>mi‘ Al-Mukhtas}ar min Al-Sunan ‘an Rasulillah 

(3429) juz 5 h. 491 
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bi al-qawi> fi al-h}adi>s\175. Juga kepada Muslim al-A‘war: d}a‘i>f176, laysa 

‘indahum bi z \a>lika al-qawi>177. 

ٌْسَ بذَِشكَ شلقوَِيِّ عِنْدَهُمْ، تكُُلِّمَ فٌِهِ مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ وَإسِْحَاقُ بْنُ ٌحٌَْىَ بْنِ طَلْحَةَ   «لَ

Artinya:  

‚...dan Ishaq bin Yahya bin Thalhah tidak memiliki hafalan yang 

kuat menurut ahli hadis, dan telah dikritik dari segi hafalannya...‛ 

 

3. Laysa bi al-h}a>fiz} ‘inda ahli al-hadis, Imam al-Tirmizi hanya menggunakan 

lafaz ini kepada ‘Aasim al-‘Umari178.  

ٌْسَ باِلْحَافظِِ عِنْدَ أهَْلِ شلحَدٌِثِ   هَذَش حَدٌِثٌ حَسَنٌ غَرٌِبٌ وَعَاصِمُ بْنُ عُمَرَ شلْعمَُرِيُّ لَ

Artinya:  

‚... hadis ini hasan garib, dan ‘Asim bin Umar Al-‘Umari periwayat 

yang lemah hafalannya menurut ahli hadis...‛ 

 

4. Periwayat yang dihukumi d}ai>f, terbagi menjadi 2 bagian: 

1) yang bersifat umum: 

a) d}ai>f fi al-hadis, kepada periwayat: Hamzah al-Nusayby179, 

‘Abdulaziz bin Imran180, Musa bin Masud al-Nahdi181, Yazid bin 

Ziyad al-Dimasyqy182. 

ًُّ وَهُوَ ضَعٌِفٌ فًِ شلحَدٌِثِ "  وَحَمْزَةُ هُوَ عِنْدِي: شبْنُ عَمْرٍو شلنَّصٌِبِ

                                                           
175 Muhammad bin Isa Al-Tirmizi, Al-Ja>mi‘ Al-Mukhtas}ar min Al-Sunan ‘an Rasulillah 

(3431) juz 5 h. 493 
176 Muhammad bin Isa Al-Tirmizi, Al-Ja>mi‘ Al-Mukhtas}ar min Al-Sunan ‘an Rasulillah 

(1017) juz 3 h. 328 
177 Muhammad bin Isa Al-Tirmizi, Al-Ja>mi‘ Al-Mukhtas}ar min Al-Sunan ‘an Rasulillah 

(3728) juz 5 h. 640 
178 Muhammad bin Isa Al-Tirmizi, Al-Ja>mi‘ Al-Mukhtas}ar min Al-Sunan ‘an Rasulillah 

(3692) juz 5, h. 622 
179 Muhammad bin Isa Al-Tirmizi, Al-Ja>mi‘ Al-Mukhtas}ar min Al-Sunan ‘an Rasulillah 

(2713) juz 5, h.66 
180 Muhammad bin Isa Al-Tirmizi, Al-Ja>mi‘ Al-Mukhtas}ar min Al-Sunan ‘an Rasulillah 

(870) juz 3, h. 212 
181 Muhammad bin Isa Al-Tirmizi, Al-Ja>mi‘ Al-Mukhtas}ar min Al-Sunan ‘an Rasulillah 

(2735) juz 5 h. 78 
182 Muhammad bin Isa Al-Tirmizi, Al-Ja>mi‘ Al-Mukhtas}ar min Al-Sunan ‘an Rasulillah 

(1424) juz 4 h. 33 
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Artinya: 

‚... dan Hamzah bin ‘Amru al-Nusaibi adalah periwayat 

yang hadisnya lemah...‛ 

 

b) Yud}a‘afu fi> al-h}adi>s\, kepda periwayat: Ibrahim bin Ismail183, 

Ismail bin Muhajir184, al-Harits al-A‘war185, Hafsh bin Sulaiman al-

Muqri186. 

c) Yud}a‘af, kepada periwayat: Sa’ad bin Turaif187, Asy‘ats bin Said 

al-Samman188, Ismail bin Ibrahim al-Taymi189. 

 «بْنِ مُهَاجِرٍ ٌضَُعَّفُ فًِ شلْحَدٌِثِ هَذَش حَدٌِثٌ غَرٌِبٌ، وَإسِْمَاعٌِلُ بْنُ إِبْرَشهٌِمَ »

Artinya:  

‚...hadis ini garib, dan Ismail bin Ibrahim bin Muhajir 

dilemahkan hadisya...‛ 

2) Lafaz selain lafaz d}a‘i>f namun diitafsirkan Tad }‘i>f , hal itu disebabkan 

karena:  

a) buruk hafalannya, ditafsirkan dari hukum Imam al-Tirmizi kepada 

Muhammad bin Abi Humaid al-Anshari: yud}a‘af, dilemahkan oleh 

sebagian ahli ‘ilmi> dari segi kuat hafalannya, dan dia munkar al-

                                                           
183 Muhammad bin Isa Al-Tirmizi, Al-Ja>mi‘ Al-Mukhtas}ar min Al-Sunan ‘an Rasulillah 

(1462) juz 4 h. 62 
184 Muhammad bin Isa Al-Tirmizi, Al-Ja>mi‘ Al-Mukhtas}ar min Al-Sunan ‘an Rasulillah 

(3082) juz 5 h. 270 
185 Muhammad bin Isa Al-Tirmizi, Al-Ja>mi‘ Al-Mukhtas}ar min Al-Sunan ‘an Rasulillah 

(812) juz 3, h. 167 
186 Muhammad bin Isa Al-Tirmizi, Al-Ja>mi‘ Al-Mukhtas}ar min Al-Sunan ‘an Rasulillah 

(2905) juz 5 h. 171 
187 Muhammad bin Isa Al-Tirmizi, Al-Ja>mi‘ Al-Mukhtas}ar min Al-Sunan ‘an Rasulillah 

(801) juz 3 h. 155 
188 Muhammad bin Isa Al-Tirmizi, Al-Ja>mi‘ Al-Mukhtas}ar min Al-Sunan ‘an Rasulillah 

(345) juz 2 h. 176 
189 Muhammad bin Isa Al-Tirmizi, Al-Ja>mi‘ Al-Mukhtas}ar min Al-Sunan ‘an Rasulillah 

(529) juz 2, h. 408 
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h}adi>s\190. Juga kepada periwayata lain yang semisal dengannya 

seperti: Ibrahim bin al-Fadhl al-Makhzumi191, Ismail bin Muslim 

al-‘Abdy192, ‘Aasim bin Umar al-Umari193, Abdurrahman bin Abi 

Bakar al-Maliiky194, Muhammad al-‘Arzamiy195. 

ٌْدٍ ٌضَُعَّفُ ضَعَّفهَُ بعَْضُ أهَْلِ شلعِلْمِ مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ  دُ بْنُ أبًَِ حُمَ  وَمُحَمَّ

Artinya: 

‚... dan Muhammad bin Abi  Humaid dilemahkan, telah 

dilemahkan oleh sebagian ahli hadis dari segi hafalannya...‛ 

 

b) Kesalahan yang banyak, seperti periwayat Syarik dikomentari 

dengan kas\i>r al-galat}196, seperti periwayat Abu Bakar bin ‘Ayyasy 

dihukumi dengan lafaz kas\i>r al-galat}197. 

 وَشَرٌِكٌ كَثٌِرُ شلْغَلطَِ 

Artinya:  

‚... dan Syarik, merupakan periwayat yang banyak 

kesalahannya...‛ 

 

5. Periwayat yang disifati dengan ‘adamu al-h}ifz}, dan lafaz ini ada dua 

keadaan, disandarkan kepada ahli hadis, atau disandarkan kepada Imam 

al-Tirmizi. Berikut penjabarannya: 

                                                           
190 Muhammad bin Isa Al-Tirmizi, Al-Ja>mi‘ Al-Mukhtas}ar min Al-Sunan ‘an Rasulillah 

(489) juz 2 h 360 
191 Muhammad bin Isa Al-Tirmizi, Al-Ja>mi‘ Al-Mukhtas}ar min Al-Sunan ‘an Rasulillah 

(2687) juz 5, h. 51 
192 Muhammad bin Isa Al-Tirmizi, Al-Ja>mi‘ Al-Mukhtas}ar min Al-Sunan ‘an Rasulillah 

(1460) juz 4 h. 60 
193 Muhammad bin Isa Al-Tirmizi, Al-Ja>mi‘ Al-Mukhtas}ar min Al-Sunan ‘an Rasulillah 

(1456) juz 4, h. 57 
194 Muhammad bin Isa Al-Tirmizi, Al-Ja>mi‘ Al-Mukhtas}ar min Al-Sunan ‘an Rasulillah 

(1018) juz3, h. 329 
195 Muhammad bin Isa Al-Tirmizi, Al-Ja>mi‘ Al-Mukhtas}ar min Al-Sunan ‘an Rasulillah 

(1341) juz 3, h. 618 
196 Muhammad bin Isa Al-Tirmizi, Al-Ja>mi‘ Al-Mukhtas}ar min Al-Sunan ‘an Rasulillah 

(46) juz 1, h65 
197 Muhammad bin Isa Al-Tirmizi, Al-Ja>mi‘ Al-Mukhtas}ar min Al-Sunan ‘an Rasulillah 

(2567) juz 4, h. 697 
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1) Lafaz yang disandarkan kepada ahli hadis, seperti: al-Harits bin 

Nabhan dengan redaksi: laysa ‘indahum bi al-h}a>fiz}198, Sadaqah bin 

Musa199, dengan tambahan redaksi lain: laysa ‘indahum bi z \a>ka al-

qawi>200, al-Mufaddal bin Salih dengan redaksi ‚laysa ‘inda ahli al-

h}adi>s\ bi z\a>lika al-h}a>fiz}‛201. 

ٌْسَ عِنْدَهمُْ باِلحَافظِِ، وَلََ نعَْرِفُ لِحَدٌِثِ قَتاَدَةَ عَنْ أنَسٍَ أصَْلًَ   وَشلحَارِثُ بْنُ نبَْهَانَ لَ

Artinya: 

‚... Al-Haris bin Nabhan periwayat yang lemah hafalannya 

menurut ahli hadis, dan kami tidak mengetahui dari hadis ini 

periwayat Qatadah dari Anas...‛ 

 

2) Lafaz yang disandarkan kepada Imam al-Tirmizi, pada periwayat 

Hammad bin Waqid, Imam al-Tirmizi menyebutkan ‚ ha >z\a huwa al-

s}affa>r, laysa bi al-h}a>fiz}‛202 

ٌْسَ باِلحَافظِِ  فَّارُ لَ ادُ بْنُ وَشقدٍِ هَذَش هُوَ: شلصَّ  وَحَمَّ

Artinya: 

‚...dan Hammad bin Waqid ini yang terkenal dengan nama Al-

Saffar, dan ia memiliki hafalan yang lemah...‛ 

 

6. Lafaz-lafaz yang masuk kategori al-jaha>lah 

1) Majhu>l. Imam al-Tirmizi menggunakan lafaz majhu>l pada beberapa 

periwayat seperti Abd al-Malik bin ‘Allaq203, Maula bin Sibaa’204, 

                                                           
198 Muhammad bin Isa Al-Tirmizi, Al-Ja>mi‘ Al-Mukhtas}ar min Al-Sunan ‘an Rasulillah 

(1775) juz 4, h. 243 
199 Muhammad bin Isa Al-Tirmizi, Al-Ja>mi‘ Al-Mukhtas}ar min Al-Sunan ‘an Rasulillah 

(2759) juz 5, h. 92 
200 Muhammad bin Isa Al-Tirmizi, Al-Ja>mi‘ Al-Mukhtas}ar min Al-Sunan ‘an Rasulillah 

(663) juz 3, h. 42 
201 Muhammad bin Isa Al-Tirmizi, Al-Ja>mi‘ Al-Mukhtas}ar min Al-Sunan ‘an Rasulillah 

(2592) juz 4, h. 711 
202 Muhammad bin Isa Al-Tirmizi, Al-Ja>mi‘ Al-Mukhtas}ar min Al-Sunan ‘an Rasulillah 

(3571) juz 5, h. 565 
203 Muhammad bin Isa Al-Tirmizi, Al-Ja>mi‘ Al-Mukhtas}ar min Al-Sunan ‘an Rasulillah 

(1856) juz 4, h. 287 
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Harun Abi Muhammad205, Hilal bin Abdillah206, Abu al-Jariyah al-

‘Abdi207, Abu Zayd al-Makhzumi, Imam al-Tirmizi menghukumi 

mereka dengan lafaz: majhu>l ‘inda ahli al-h}adi>s\208. 

قٍ مَجْهُولٌ   وَعَبْدُ شلمَلِكِ بْنِ عَلََّ

Artinya: 

‚...adapun Abdul Malik bin ‘Allaq Majhul...‛ 

 

2) La> na‘rifuhu. Imam al-Tirmizi menggunakan lafaz ini pada periwayat 

abi al-hasan al-‘asqalani209, hafsah binti abu kasir210 oleh Imam  al-

Tirmizi dihukumi dengan ‚la> na‘rifuha> wa la> a>ba>aha>‛ 

، وَلََ شبْنَ رُكَانةََ  ًَّ ٌْسَ باِلقاَئمِِ، وَلََ نعَْرِفُ أبَاَ شلحَسَنِ شلعسَْقلَََنِ  هَذَش حَدٌِثٌ غَرٌِبٌ وَإسِْناَدُهُ لَ

Artinya: 

‚...hadis ini garib dan sanadnya tidak lurus, dan kami tidak 

mengenal Abu Al-Hasan Al-Asqalani dan Ibnu Rukanah...‛ 

 

3) La> yu‘raf, atau laysa bi ma‘ru>f, lafaz ini diberikan kepada ‘Amru bin 

Usman211, Gathif bin A’ayun dengan lafaz laysa bi ma‘ru>f al-h}adi>s\212. 

                                                                                                                                                                
204 Muhammad bin Isa Al-Tirmizi, Al-Ja>mi‘ Al-Mukhtas}ar min Al-Sunan ‘an Rasulillah 

(3039) juz 5, h. 248 
205 Muhammad bin Isa Al-Tirmizi, Al-Ja>mi‘ Al-Mukhtas}ar min Al-Sunan ‘an Rasulillah 

(2887) juz 5, h. 162 
206 Muhammad bin Isa Al-Tirmizi, Al-Ja>mi‘ Al-Mukhtas}ar min Al-Sunan ‘an Rasulillah 

(812) juz 3, h. 167 
207 Muhammad bin Isa Al-Tirmizi, Al-Ja>mi‘ Al-Mukhtas}ar min Al-Sunan ‘an Rasulillah 

(2933) juz 5, h. 188 
208 Muhammad bin Isa Al-Tirmizi, Al-Ja>mi‘ Al-Mukhtas}ar min Al-Sunan ‘an Rasulillah 

(88) juz 1, h. 147 
209 Muhammad bin Isa Al-Tirmizi, Al-Ja>mi‘ Al-Mukhtas}ar min Al-Sunan ‘an Rasulillah 

(1784) juz 4, h. 247 
210 Muhammad bin Isa Al-Tirmizi, Al-Ja>mi‘ Al-Mukhtas}ar min Al-Sunan ‘an Rasulillah 

(3589) juz 5, h. 574 
211 Muhammad bin Isa Al-Tirmizi, Al-Ja>mi‘ Al-Mukhtas}ar min Al-Sunan ‘an Rasulillah 

(2107) juz 4, h. 423 
212 Muhammad bin Isa Al-Tirmizi, Al-Ja>mi‘ Al-Mukhtas}ar min Al-Sunan ‘an Rasulillah 

(3095) juz 5, h. 278 
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Pada periwayat lain dengan lafaz: la> yu‘rafu abu> al-nu‘ma>n wa la> abu> 

waqqa>s} wa huma> majhu>la>ni213. 

 وَلََ ٌعُْرَفُ عُمَرُ بْنُ عُثمَْانَ 

Artinya:  

‚... dan ‘Umar bin Usman tidak dikenali...‛ 

 

B. Metodologi Imam al-Tirmiz\i> Dalam Menentukan Kualitas Periwayat Hadis 

Serta Penggunaan lafaz al-jarh} wa al-ta‘di>l pada kitab sunan al-Tirmiz\i 

Seorang kritikus hadis harus memiliki informasi yang akurat tentang para 

periwayat hadis beserta hadis yang diriwayatkan dari mereka. Informasi yang 

akurat dan ilmu yang memumpuni dalam menetapkan kualitas periwayat hadis 

tidak bisa didapatkan kecuali dengan mendalami setiap perkataan, pendapat, 

serta hukum yang ditetapkan oleh ulama kritikus terdahulu kepada periwayat, 

namun ada satu hal yang penting hendaknya dimiliki oleh seorang kritikus hadis 

yaitu kecermatan dan kemampuan  dalam memilah serta memilih diantara sekian 

banyak pendapat kritikus hadis sehingga menghasilkan pendapat atau hukum 

yang berdasarkan sumber yang benar dan menetapkan lafaz yang menjelaskan 

kualitas periwayat.  

Oleh karena itu, Imam al-Tirmizi dalam menetapkan kualitas periwayat 

hadis bersandar dari pendapat ulama terdahulu, baik itu dari para guru Imam al-

Tirmizi sendiri maupun dari ulama terdahulu yang para gurunya mengambil 

pendapat dari mereka. Inilah yang menyebabkan Imam al-Tirmizi memiliki 

                                                           
213 Muhammad bin Isa Al-Tirmizi, Al-Ja>mi‘ Al-Mukhtas}ar min Al-Sunan ‘an Rasulillah 

(2633) juz5, h. 20 
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maklumat yang memumpuni serta kemampuna memilah pendapat ulama 

terdahulu dalam ilmu al-jarh} wa al-ta‘di>l. 

Imam Tirmizi dinilai oleh ulama sebagai kritikus yang mutasahil atau 

longgar dalam menilai rawi.
214

 Ulama yang mengatakan hal tersebut antara lain 

Imam al-Dzahabi
215

 dan Imam al-Sakhawi.
216

 Kriteria tasahul seorang kritikus 

kembali pada mazhab dan metode yang dianut oleh krtikus itu sendiri 

dalam jarh dan ta’dil. 

 Selain itu, sifat tasahul juga muncul dari beberapa penilaian dan 

perspektif yang berbeda dalam menilai seorang rawi dengan kritkus yang lain, 

atau bisa jadi kritikus yang mutasahil tidak terlalu ketat dalam menilai rawi 

contoh perspektif mutasahil yang berbeda dengan kritikus yang lain adalah 

permasalahan ‘adl-nya mustawar atau yang masih samar. Kritikus 

yang mutasahil tetap menganggap rawi yang masih samar, berbeda dengan 

kritikus lain yang tidak menganggapnya.
217

 

Imam Tirmidzi dikenal sebagai kritius yang mutasahil. Oleh karenanya, ia 

mengambil beberapa riwayat dalam kitab sunannya dari para rawi yang 

ditinggalkan oleh mukharrij lain. Imam al-Mubarakfuri dalam kitabnya Tuhfah 

al-Ahwadzi juga mengatakan bahwa Imam Tirmidzi adalah Imam dalam hal 

                                                           
214 Para kritikus yang dinilai longgar (mutasahil) dalam menilai rawi selain Imam 

Tirmidzi adalah Daruquthni, Imam Abu Abdillah al-Hakim, Abu Bakr al-Baihaqy, Ibn 

Khuzaimah, dan Ibn Hibban menurut pendapat Ibn Hajar. Lihat Zuhair Utsman Ali Nur, Ibn ‘Ady 
wa manhajuhu fi kitab al-kamil fi dlu’afa al-rijal., (Riyadl, Maktabah al-Rusydi: 1997) hal. 165  

215 Imam al-Dzahabi menyebutkan keterangan tersebut dalam kitabnya Dzikru man 
yu’tamadu qouluhu fi al-jarh wa al-ta’dil hal.159 

216 Imam al-Sakhawi menerangkan hal itu dalam kitab al-I’lan bi al-Taubikh hal.168 
217 Zuhair Utsman Ali Nur, Ibn ‘Ady wa manhajuhu fi kitab al-kamil fi dlu’afa al-

rijal, (Riyadl, Maktabah al-Rusydi: 1997), hal. 165  
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hadis dan longgar dalam men-sahihkan dan menilai hasan sebuah hadis.
218

 Salah 

satu contohnya adalah keterangan Imam Dzahabi dalam kitab mizan al-

i’tidal ketika membahas biografi Katsir ibn Abdullah ibn ‘Amr ibn Auf al-

Muzanni. 

Mayoritas kritikus menilai Katsir dengan sifat jarh. Yahya ibn Main 

mengatakan laysa bi syai, Imam Syafi’i dan Abu Daud mengatakan ruknun min 

arkan al-kadzib, Imam Daruquthni dan lainnya menganggapnya matruk, Imam 

Abu Hatim mengtakan laysa bi al-matin, Imam Nasai menilainya dengan laysa bi 

tsiqah, Muthorrof ibn Abdullah al-Madini memberikan komentar roaytuhu wa 

kana katsir al-khushmah, dan Imam Ahmad ibn Hanbal membuang rawi tersebut 

dari hadisnya.  

Namun, Imam al-Tirmizi meriwayatkan hadis darinya dan menilainya 

dengan hadis shahih. Oleh karena peilaiannya yang begitu longgar dan terkadang 

berbeda dengan mayoritas kritikus, ulama tidak menjadikan penilaian Imam 

Tirmidzi sebagai pegangan dalam jarh dan ta’dil.219 Contoh lain adalah penilaian 

terhadap Muhammad al-Hasan ibn Abi Yazid al-Hamadany al-Kufi. Yahya ibn 

Main, Ahmad ibn Hanbal, Nasai, Abu Daud, dan Murrah menilainya 

dengan jarh. Namun, Imam Tirmdzi meriwayatkan hadis Abi Sa’id darinya dan 

menilainya sebagai hadits hasan.
220

 

                                                           
218 Muhammad Abd Al-Rahman ibn Abd al-Rahim al-Mubarokfuri, Tuhfah al-

Ahwadzi, (Beirut, Dar al-Fikr: 2003)hal. 246 
219Muhammad Abd Al-Rahman ibn Abd al-Rahim al-Mubarokfuri, Tuh}fah al-Ah}waz\i> bi 

S{arh} Sunan al-Tirmiz\i>, h. 246  
220Muhammad Abd Al-Rahman ibn Abd al-Rahim al-Mubarokfuri, Tuh}fah al-Ah}waz\i> bi 

S{arh} Sunan al-Tirmiz\i>, h. 246 
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Al-Mubarakfuri dalam tuhwah al-ahwadzi mengatakan bahwa penilaian 

shahih Imam Tirmidzi berbeda dengan penilaian kritikus mutasahil yang lainnya, 

seperti Imam Hakim dan al-Daruquthni. Ia mengatakan bahwa penilaian sahih 

Imam Hakim lebih unggul dibandingkan Imam Tirmidzi, karena penilaian sahih 

Imam Hakim setara dengan penilaian hasan Imam Tirmidzi. Dari beberapa 

contoh dan penilaian beberapa ulama tadi dapat diambil kesimpulan bahwa 

kriteria Imam Tirmidzi dalam menilai rawi sangat berbeda dengan kritikus lain, 

bahkan dengan kritikus yang sama-sama mutasahil. Beberapa hadis yang 

dicantumkan dalam kitab al-jami’-nya juga banyak yang berbeda dengan 

periwayatan lain, bahkan dengan gurunya sendiri Imam Bukhari. 

Berdasarkan bacaan peneliti terkait penerapan al-jarh} wa al-ta‘di>l yang 

dilakukan oleh Imam al-Tirmizi dalam kitabnya sunan al-Tirmizi, maklumat 

terkait kualitas periwayat bersumber dari 3 sumber: 

1. Mengutip langsung dari para guru Imam al-Tirmizi dan ulama terdahulu. 

2. Mengutip informasi terkait periwayat dari ulama kritikus al-masyhuri>n 

yang terkenal banyak mengomentari periwayat hadis. 

3. Maklumat yang yang bersumber dari ijtihad Imam al-Tirmizi  

Penelitian yang dilakukan oleh Imam al-Tirmizi ketika meneliti kualitas 

periwayat tertuju pada 2 hal, pertama keadaan para periwayat, kedua, penelitian 

terhadap riwayat-riwayat mereka. Sehigga Imam al-Tirmizi menjadi Imam 

mujtahid dan menjadi ulama kritikus hadis yang diakui oleh ulama lainnya. Oleh 

karena itulah, peneliti mendapati beberapa hukum kualitas periwayat dalam 
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kitabnya al-Jami’ datang langsung dari Imam al-Tirmizi tanpa penisbatan kepada 

ulama lain. 

lebih lanjut, penjelasan terkait sumber informasi terkait kualitas 

periwayat akan dijabarkan sebagai berikut: 

1. Mengutip langsung dari para guru Imam al-Tirmizi dan ulama terdahulu. 

Sumber informasi yang didapatkan oleh Imam al-Tirmizi pertama dari 

para guru yang pernah bertemu dengan Imam al-Tirmizi secara langsung, baik 

itu didapatkan secara bersanad langsug ke gurunya atau guru gurunya. Pada 

kitab al-Ja>mi‘ al-S{ah}i>h} ada beberapa guru dari Imam al-Tirmizi yang 

masyhur, berikut beberapa nama guru dari Imam al-Tirmizi: 

a. Al-Imam Muhammad bin Ismail al-Bukhari (256 h), Imam al-Tirmizi 

memiliki kedekatan khusus kepada al-Bukhari dalam hal informasi 

kualitas para periwayat hadis. Dalam penyebutan kualitas periwayat 

hadis, Imam al-Tirmizi banyak mengambil pendapat dari Imam al-

Bukhari. Bahkan disetiap bab sunan al-Tirmizi selalu ada nama 

Muhammad bin Ismail, baik itu ketika mengutip pendapatnya terkait 

kualitas periwayat, maupun dalam hal mentas}h}i>h} maupun mentad‘i>f 

hadis221. 

b. Muhammad bin Bassyar bin Usman al-‘Abdi al-Hafidz yang terkenal 

dengan nama Bundar (252 h). Beliau adalah syaikh nya As}h}a>bu Kutub 

                                                           
221 Muhammad bin Isa Al-Tirmizi, Al-Ja>mi‘ Al-Mukhtas}ar min Al-Sunan ‘an Rasulillah 

(500) juz 2 h. 373 , (1011) juz 3, h. 323, (2694) juz 5, h. 56, (2699) juz 5 h. 58 
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sittah. Imam al-Tirmizi banyak menukil pendapatnya dalam al-jarh} wa al-

ta‘di>l juga dalam perkara ta‘li>l222. 

c. Muhammad bin al-Musanna al-‘Anazi Abu Musa  al-Zaman (252 h), 

sahabat dan hidup sezaman dengan Muhammad bin Bassyar. Imam al-

Tirmizi juga banyak menukil pendapatnya dalam menentukan kualitas 

periwayat hadis223. 

d. Abdullah bin Abdirrahman Al-Darimi, s}a>h}ib al-musnad (255). Ibnu Hajar 

mengomentarinya dengan s\iqah fa>d}il muqil224. Imam al-Tirmizi mengutip 

komentar al-Darimi ketika menyebutkan ‘illah pada sama>‘ al-Muthallib 

bin Abdillah bin Hanthab dari seorang sahabat nabi, Imam al-Tirmizi 

mengatakan: saya pernah mendengarkan abdullah bin abdirrahman 

mengtakan: la na’rifu li al-mut}alib sama>’an min ahad min as }h}a>bi al-

nabi>225. 

e. Harun bin Ishak al-Hamadani (258 h), sebagaimana Imam al-Tirmizi 

menukil pendapatnya ketika menyebutkan taus\i>q kepada Muhammad bin 

Abdilwahhab al-Qannad226. 

2. Sumber yang berasal dari para kritikus al-masyhu>rii>n bi al-tajri>h wa al-

ta‘di>l. 

                                                           
222 Muhammad bin Isa Al-Tirmizi, Al-Ja>mi‘ Al-Mukhtas}ar min Al-Sunan ‘an Rasulillah 

(412), (1788) juz 4, h. 250, (2735) juz 5, h. 78 
223 Muhammad bin Isa Al-Tirmizi, Al-Ja>mi‘ Al-Mukhtas}ar min Al-Sunan ‘an Rasulillah 

(182) juz 1, h. 340, (1899) juz 4, h. 310 
224 Al-taqrib  (8522) 
225 Muhammad bin Isa Al-Tirmizi, Al-Ja>mi‘ Al-Mukhtas}ar min Al-Sunan ‘an Rasulillah 

(2916) juz 5, h. 178 
226 Muhammad bin Isa Al-Tirmizi, Al-Ja>mi‘ Al-Mukhtas}ar min Al-Sunan ‘an Rasulillah 

(1420) juz 4, h. 29 
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Imam al-Tirmizi juga mengutip pendapat para kritikus hadis dari 

kalangan masyhuri>n yang kemasyhurannya telah terkenal dikalangan ulama 

ahli hadis. Nukilan yang diambil oleh Imam al-Tirmizi dari mereka terbilang 

sangat banyak, diantaranya Imam al-Bukhari, berikutnya dari Yahya bin Said 

al-Qatthan, pendapatnya banyak memberikan pengaruh kepada Imam al-

Tirmizi dalam mengomentari kualitas periwayat hadis, juga dalam beberapa 

pendapat Imam al-Tirmizi disandarkan kepada Yahya bin Said al-Qatthan. 

Berikut ini nama-nama ulama kritikus hadis lainnya: 

a. Ayyub al-Sakhtiyani (131 h) 

b. Syu’bah (160 h)227 

c. Sufyan bin ‘Uyaynah (198 h)228 

d. Yahya bin Said al-Qatthan (198 h), Imam al-Tirmizi menukil 

pendapatnya dari jalur Abu Bakar al-‘Atha’ dari Ibnu al-Madani229, 

terkadang Imam al-Tirmizi tidak menyebutkan sanad darinya230. 

e. Abdurrahman bin al-Mahdi (198 h). Hidup sezaman dengan Yahya bin 

Said al-Qatthan. Imam al-Tirmizi banyak mengambil pendapat darinya 

terkait kualitas periwayata hadis231. 

f. Yahya bin Ma’in (233 h)232 

                                                           
227 Muhammad bin Isa Al-Tirmizi, Al-Ja>mi‘ Al-Mukhtas}ar min Al-Sunan ‘an Rasulillah 

(183) juz 1, h. 343, (2678) juz 5, h. 46 
228 Muhammad bin Isa Al-Tirmizi, Al-Ja>mi‘ Al-Mukhtas}ar min Al-Sunan ‘an Rasulillah 

(1011) juz 3, h. 323 
229 Muhammad bin Isa Al-Tirmizi, Al-Ja>mi‘ Al-Mukhtas}ar min Al-Sunan ‘an Rasulillah 

(1168) juz 3, h. 463, (1312) juz 3, h 595, (424) juz 2, h. 289 
230 Muhammad bin Isa Al-Tirmizi, Al-Ja>mi‘ Al-Mukhtas}ar min Al-Sunan ‘an Rasulillah 

(2181) juz 4, h. 476, (3350) juz 5, h. 444, (3163) juz 5, h. 319 
231 Muhammad bin Isa Al-Tirmizi, Al-Ja>mi‘ Al-Mukhtas}ar min Al-Sunan ‘an Rasulillah 

(2181) juz 4, h.476, (3350) juz 5 h. 444, (1811) juz 4, h. 263 



87 
 

 
 

g. Ali bin al-Madini (234 h). Imam al-Tirmizi menukil pendapatnya dari 

jalur al-Bukhari233. 

h. Ahmad bin Hanbal (241 h). Imam al-Tirmizi menukil pendapatnya  dari 

jalur abu daud al-Sijistani234, kadang juga tidak menyertakan sanad 

darinya235. 

Berikut ini daftra para ulama kritikus hadis yang dijadikan sumber 

rujukan dalam menentukan kualitas periwayat hadis jarh}an wa ta‘di>lan. 

Ulama kritikus hadis Lafaz taus\i>q Lafaz tajri>h} 

Ibrahim al-Fazari (185 h) 2 2 

Ibrahim al-Nakhai (96 h) 1  

Ahmad bin Hanbal (241 h) 15 16 

Ayyub al-Sakhtiyani (131 h) 2 3 

Jarir bin Abd al-humaid (238 h) 1  

Sufyan al-Sauri (161 h) 6  

Sufyan bin ‘Uyaiynah (198 h) 6  

Syu’bah bin Hajjaj (160 h) 1 12 

‘Abbas al-‘Anbari (240) 1  

‘Abd bin Humaid (149 h) 3  

                                                                                                                                                                
232 Muhammad bin Isa Al-Tirmizi, Al-Ja>mi‘ Al-Mukhtas}ar min Al-Sunan ‘an Rasulillah 

(800) juz 3, h. 154, (3310) juz 5, h. 413, (1102) juz 3, h. 399 
233 Muhammad bin Isa Al-Tirmizi, Al-Ja>mi‘ Al-Mukhtas}ar min Al-Sunan ‘an Rasulillah 

(182) juz 1, h. 340, (1237) juz 3, h. 530, (466) juz 2, h. 330, (719) juz 3, h. 88 
234 Muhammad bin Isa Al-Tirmizi, Al-Ja>mi‘ Al-Mukhtas}ar min Al-Sunan ‘an Rasulillah 

(466) juz 2, h. 330 
235 Muhammad bin Isa Al-Tirmizi, Al-Ja>mi‘ Al-Mukhtas}ar min Al-Sunan ‘an Rasulillah 

(632) juz 3, h. 17, (852) juz 3, h. 199 
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‘Abdurrhman bin Mahdi (198 h) 9 1 

Abdullah al-Humaidy (219 h) 1  

Abdullah al-Razi (264 h) 1  

Abdullah bin ‘Aun (232 h)  1 

Abdullah bin Mubarak (181 h)  2 

Ali al-Madini (234 h) 2 3 

Qutaibah bin Said (240 h) 2  

Al-layts bin Sa’ad (175 h)  1 

 

3. Sumber data yang berasal dari hasil ijtihad Imam al-Tirmizi 

Imam al-Iirmizi dalam menetapkan kualitas periwayat hadis selain 

mengambil dan menukil pendapat ulama kritikus hadis dari guru maupun 

ulama terdahulu, beliau juga terkadang menghukumi langsung periwayat 

hadis tanpa menyandarkan hukum tersebut dari ulama lain. Hukum kualitas 

periwayat hadis tersebut ditetapkan oleh Imam al-Tirmizi setelah memeriksa 

setiap pendapat ulama yang ada, hukum tersebut juga ditetapkan berdasrkan 

hasil interaksi Imam al-Tirmizi dengan periwayat hadis, khusunya pada 

periwayat yang hidup sezaman dan periwayat yang  pernah berinteraksi baik 

secara langsung maupun tidak langsung dengan Imam al-Tirmizi, juga 

melalui pemeriksaan riwayat riwayat yang diriwayatkan oleh periwayat 

hadis. 
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C. Konsep h{asan al-Ima>m al-Tirmiz\i  

Al-Ima>m al-Tirmiz\i> dikenal sebagai tokoh ulama yang berperan aktif 

dalam pengembangan ilmu hadis dan fiqih, di antaranya dengan memperkenalkan 

term h{asan dan variannya dalam menilai sebuah hadis. Dalam akhir kitabnya, al-

Ima>m al-Tirmiz\i> telah memberikan petunjuk mengenai maksud term h{asan yang 

digunakannya.  

‚Dan apa yang kami sebutkan dalam kitab ini dengan hadis h{asan, sesungguhnya 
yang kami maksudkan adalah h{asan sanadnya menurut kami (menurut al-Ima>m 
al-Tirmiz\i> dan ulama hadis sebelumnya), yaitu semua hadis yang di dalam 
sanadnya tidak terdapat periwayat yang dituduh berbohong (pendusta), dan  
bukan merupakan hadis sya>z\ serta diriwayatkan lebih dari satu jalur, maka yang 
demikianlah menurut kami hadis h{asan‛. 

Dari pernyataan tersebut, h{asan sebagaimana yang dimaksudkan oleh al-

Ima>m al-Tirmiz\i>, setidaknya ada beberapa kesimpulan yang dapat ditarik, 

sebagai berikut: 

1. Penyebutan term h{asan mengacu hanya pada sanad hadis saja. 

2. Term h{asan dipahami seperti apa yang dipahami saat itu oleh ulama-

ulama hadis. Ini diisyaratkan dengan perkataan al-Ima>m al-Tirmiz\i> 

‚‘indana>‛. 

3. Term h{asan harus memenuhi tiga syarat, sebagai berikut: 

a. Hadis tersebut tidak diriwayatkan oleh periwayat yang tertuduh berbohong 

(muttaham bi al-kaz\b). Ini berarti hadis h{asan adalah hadis yang bisa saja 

diriwayatkan oleh periwayat yang s\iqah, s{adu>q, ataupun periwayat yang 

kualitasnya d{a‘i>f yang disebabkan periwayat tersebut sering keliru (kas\rah al-

galat{ aw al-khat{a’), tidak dikenal dan tidak terdaftar pada kitab al-jarh{ wa al-
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ta‘di>l (mastu>r), dan sebab-sebab lainnya selama tidak mencapai derajat 

pendusta (al-kaz\z\a>b). Dalam ilmu al-Jarh{ wa al-Ta‘di>l term muttaham bil al-

kaz\b adalah salah satu bentuk tajri>h (ketercelaan), yaitu bentuk yang 

digunakan dalam mengkritik seorang periwayat disebabkan kecacatannya. 

Tajri>h{ dengan menggunakan term muttaham bi al-kaz\b termasuk peringkat 

tajri>h{ yang tinggi. Ini berarti bahwa tingkat kecacatan yang dimiliki 

periwayat juga tinggi.
236

  

b. Hadis tersebut tidak sya>z\. Secara bahasa sya>z{ berarti penyimpangan dari 

aturan, penyelewengan, aneh, ganjil, jarang terjadi, tidak pada tempatnya, 

yang menyendiri, dan menyalahi orang banyak.
237

 Menurut al-Ima>m al-

Syafi‘i>, sebuah hadis semestinya diriwayatkan oleh periwayat yang s\iqah, dan 

bukan sebaliknya. Maka apabila sebuah hadis diriwayatkan oleh seorang 

periwayat s\iqah yang bertentangan dengan periwayat-periwayat s\iqah 

lainnya, maka hadis itu dinyatakan sya>z\ dan tertolak.
238

 

c. Hadis tersebut diriwayatkan lebih dari satu jalur. Baik itu jalur sanad yang 

kualitasnya sama atau yang lebih kuat, dalam hal ini muta>bi‘ dan sya>hid. Para 

ulama sendiri tidak mensyaratkan persamaan lafaz antara hadis-hadis 

                                                           

236Para ulama berbeda pendapat mengenai peringkat tajri>h{ dengan term muttaham bi al-
kiz\b. Ibn H{ajar dan al-Suyu>t{i>, menempatkannya pada peringkat ketiga, sedang al-Z|ahabi>, al-

‘Ira>qi>, Abu> H{a>tim dan Ibn al-S{ala>h{ menempatkannya pada peringkat kedua. Namun, terlepas dari 

perbedaan tersebut, para ulama sepakat bahwa penilaian dengan menggunakan term muttaham bi 
al-kazb menunjukkan tingkat ketercelaan dan kecacatan yang cukup parah. Lihat Nu>r al-Di>n ‘Itr, 

Manhaj al-Nuqqa>d fi> ‘Ulu>m al-H{adi>s\ (Beirut: Da>r al-Fikr al-Mu‘a>s{ir, 1997), h. 110-115. 

237‘Abd al-Rah{ma>n ibn Ibra>hi>m ibn al-Khami>sy, Mu‘jam ‘Ulu>m al-H{adi>s\ al-Nabawi> ([t.t]: 
Da>r Ibn H{azm, [t.th.]), h. 130. 

238 ‘Abd al-Rah{ma>n ibn Ibra>hi>m ibn al-Khami>sy, Mu‘jam ‘Ulu>m al-H{adi>s\ al-Nabawi>, h. 

130 
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tersebut, namun cukup dengan persamaan makna yang dikandungnya.
239

 

Contoh seperti ini banyak ditunjukkan al-Ima>m al-Tirmiz\i> dalam kitabnya, 

dengan perkataan ‚nah{wuhu>‛.
240

 

Tiga kriteria hadis h{asan yang disebutkan al-Ima>m al-Tirmiz\i> di atas pada 

dasarnya menunjukkan bahwa hadis h{asan bagi al-Ima>m al-Tirmiz\i> adalah hadis 

yang maqbu>l (diterima) sebab tidak diriwayatkan oleh periwayat yang muttaham 

bi al-kaz\b dan tidak sya>z\, serta diriwayatkan lebih dari satu jalur.  

Adapun hadis gari>b menurut al-Ima>m al-Tirmiz\i>, sebagaimana yang 

disebutkannya dalam kitab al-‘Ilal, sebagai berikut: 

 ‚Dan apa yang kami sebutkan  dalam kitab ini dengan hadis gari>b, yaitu 
sesungguhnya ahl al-hadi>s\ menganggap gari>b sebuah hadis gari>b disebabkan 
beberapa sebab berikut: terkadang sebuah hadis menjadi gari>b sebab 
diriwayatkan hanya melalui satu jalur sanad saja, dan terkadang sebuah hadis 
dikatakan gari>b sebab terdapat tambahan dalam hadis, dan terkadang pula hadis 
tersebut diriwayatkan dari banyak jalur, namun dianggap gari>b sebab keadaaan 
sanadnya.‛ 

 

Jadi, hadis gari>b menurut al-Ima>m al-Tirmiz\i>, dapat disebabkan beberapa 

hal, pertama: dianggap gari>b karena hadis tersebut hanya diriwayatkan oleh satu 

jalur sanad saja, dan tidak ditemukan jalur lain yang meriwayatkannya. Dengan 

kata lain gari>b sanadnya dan matannya atau biasa disebut gari>b mut{laq. Kedua: 

dianggap gari>b sebab terdapat tambahan dalam hadis, atau karena hadis tersebut 

                                                           
239Lihat Nu>r al-Di>n ibn Muh{ammad ‘Itr, Al-Ima>m al-Tirmiz\i> wa al-Muwa>zanah baina 

Ja>mi‘ihi> wa Baina al-S{ah{i>h{ain (t.[t]: Mat{ba‘ah al-Jannah, 1970), h. 164. 

240Lihat Nu>r al-Di>n ibn Muh{ammad ‘Itr, Al-Ima>m al-Tirmiz\i> wa al-Muwa>zanah baina 
Ja>mi‘ihi> wa Baina al-S{ah{i>h{ain. Kata ‚nah}wuhu>‛  berarti semisalnya atau yang mirip dengannya 

baik dari lafaz maupun dari makna atau kandungannya. Kata ini juga lebih umum dari kata 

‚mis \luhu>‛. Penggunaan kata ini yang dominan oleh al-Ima>m al-Tirmiz\i> dalam kitabnya 

mengisyaratkan bahwa al-Ima>m al-Tirmiz\i>, tidak mensyaratkan kesamaan lafaz hadis sebagai 

sya>hid atau muta>bi‘, namun cukup dengan kesamaan makna.  
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diriwayatkan oleh jalur sanad yang tidak dikenal diluar jalur yang masyhu>r. Ibn 

Hajar menyebutnya dengan gari>b nisbi>.241
 

Demikian beberapa petunjuk yang diberikan oleh al-Ima>m al-Tirmiz\i> 

terkait term h{asan dan gari>b. Namun, petunjuk petunjuk tersebut masih dianggap 

tidak representatif untuk menjelaskan term h{asan dan variannya.  

Perbandingan Konsep H{asan al-Ima>m al-Tirmiz\i> dengan Ulama Hadis Lainnya. 

Ulama sebelum masa al-Ima>m al-Tirmiz\i> tampak tidak membedakan 

antara term s{ah{i>h{ dan h{asan, mengingat para ulama hadis terdahulu tidak 

membatasi pemahaman mereka dengan definisi-definisi istilah teknis 

sebagaimana yang termaktub dalam kitab-kitab mus{t{alah{ sekarang ini. Namun, 

mereka cenderung memahami sebuah term lebih dekat dengan makna harfiahnya 

Al-Ima>m al-Tirmiz\i>-lah yang kemudian mempopulerkan term h{asan 

sebagai sebuah istilah teknis lewat kitabnya Ja>mi‘ al-Tirmiz\i>. Penggunaan term 

ini oleh al-Ima>m al-Tirmiz\i> sejalan dengan konsep h{asan ulama sebelumnya, 

yaitu menggunakannya untuk menyebutkan hadis-hadis yang maqbu>l. Hal ini pun 

sangat wajar mengingat beberapa ulama sebelumnya yang diklaim sering 

menggunakan term h{asan juga adalah guru-gurunya. Meski demikian, tampaknya 

al-Ima>m al-Tirmiz\i> juga menggunakan term ini sebagai suatu istilah tersendiri 

untuk menilai hadis dalam kitabnya. Asumsi ini diperoleh, jika melihat berbagai 

varian istilah h{asan yang baru dikenal lewat Ja>mi‘ al-Tirmiz\i>, begitu juga dengan 

                                                           
241Al-Taha>nawi>, Qawa>‘id fi> ‘Ulu>m al-H{adi>s\ (Beirut: Maktabah al-Mat{bu‘ah al-Isla>miyyah, 

[t.th.]), h. 33. Ibn H{ajar, al-Nuka>t ‘ala> Muqaddimah Ibn al-S{ala>h{, Juz. I (Beirut: Ad{wa>’ al-Salaf, 

1998), h. 137-138. Lihat pula Abu> al-Fath{ Muh{ammad ibn Sayyid al-Na>s, Nafh{ al-Sya>z\i> fi> Syarh{ 
Ja>mi‘ al-Tirmiz\i>, Juz. I (Riya>d}: Da>r al-‘A<s{imah, 1409 H), h. 303. 
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hasil penelitian terhadap hadis-hadis yang dinilai h{asan oleh al-Ima>m al-Tirmiz\i>. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hadis-hadis yang dinilai h{asan oleh 

al-Ima>m al-Tirmiz\i> adalah hadis-hadis maqbu>l yang diriwayatkan melalui banyak 

jalur yang mada>r (pusat penyebaran) hadisnya oleh ulama-ulama di antara 

t{abaqah kiba>r al-ta>bi‘i>n hingga t{abaqah s}iga>r al-atba>‘ al-ta>bi‘i>n. 

Adapun term h{asan menurut ulama-ulama sesudah al-Ima>m al-Tirmiz\i>, 

memiliki persamaan dengan konsep al-Ima>m al-Tirmiz\i> dan ulama sebelumnya 

yang menggunakan term ini untuk hadis-hadis maqbu>l, meski demikian, juga 

terdapat perbedaan yang sangat jelas dalam memahami term ini. Pada masa ini, 

term h{asan dipahami sebagai suatu kualifikasi hadis tersendiri yang derajatnya 

berada di antara kualitas s{ah{i>h{ dan d{a‘i>f. Selain itu, term ini juga digunakan 

untuk menyebutkan hadis yang dalam rangkaian sanadnya terdapat periwayat 

s{adu>q, yaitu periwayat yang tingkat akurasi hafalannya tidak sesempurna 

periwayat s\iqah. 

Pada masa selanjutnya, oleh Ibn al-S{ala>h istilah h{asan dikualifikasikan 

lagi menjadi dua bagian yaitu h{asan liz\a>tih dan h{asan ligairih. H{asan liza>tih 

untuk menyebutkan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh perawi s{adu>q, sedang 

h{asan ligairih untuk menyebutkan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh perawi 

d{a‘i>f, namun tingkat ked{a‘i>fannya belum mencapai derajat muttaham bi al-kaz\b 

yang hadis tersebut juga diriwayatkan oleh banyak jalur, baik yang kualitasnya 

sama ataupun lebih kuat darinya. makna seperti inilah yang sampai sekarang ini 

dikenal dan terekam dalam kitab-kitab mus{t{alah al-h{adi>s\ 
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D. Konsistensi Imam al-Tirmiz\i> Dalam Menentukan Kualitas Periwayat Hadis 

Serta Penggunaan lafaz al-jarh} wa al-ta‘di>l pada kitab sunan al-Tirmiz\i 

1. Pemahaman lafaz-lafaz untuk menghukumi kualitas periwayat 

Hal yang perlu diketahui pada penerapan al-jarh} wa al-ta‘di>l oleh 

ulama kritikus hadis adalah memahami lafaz-lafaz yang digunakannya ketika 

menghukumi kualitas periwayat. Hal ini dikrenakan lafaz-lafaz yang 

digunakan memiliki kemiripan satusama lain, dan terkadang juga memiliki 

perbedaan dari segi lafaz dan makna. Perbedaan ini terjadi didasari oleh 

ijtihad masing-masing kritikus hadis ketika menghukumi kualitas periwayat 

hadis baik jarh} maupun ta’di>l. Oleh karena itu, alfaz tersebut perlu perhatian 

mendalam dari para ulama, sebagaimana yang diisyaratkan oleh al-Zahabi di 

kitab al-Muqiz}ah242. 

a. S{adu>q 

Lafaz ini digunakan oleh Imam al-Tirmizi kepada beberapa periwayat 

seperti: Jarir bin Hazim, Abdullah bin Muhammad bin ‘Uqail, ‘Ali bin  Zaid 

bin Jad’an. 

1) Adapun Jarir bin Hazim. Imam al-Tirmizi mengomentarinya  dengan 

s}adu>q243. ditausiq oleh Ibnu Ma’in dan al-‘Ijly. Dalam keterangan lain 

menggunakan redaksi laysa bihi ba’sun oleh Ibnu Ma’in dan al-Nasai. 

                                                           
242 Al-Zahabi, Al-Mu>qizah fi> ‘ilmi must}alah} al-h}adi}s\, (Maktabah al-islamiyah. Halb. 

1412), h. 82 
243 Muhammad bin Isa Al-Tirmizi, Al-Ja>mi‘ Al-Mukhtas}ar min Al-Sunan ‘an Rasulillah 

(517) juz 2, h. 394 
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Oleh Abu Hatim dihukumi s}adu>q s}a>lih244, dan ibnu hajar 

menghukuminya dengan lafaz s\iqatun la>kin fi> h}adi>s\ihi ‘an qatadah 

d}a‘fun, wa lahu awha>mun iz\a> haddas\a min hifz}ihi245. 

2) Adapun Abdullah bin Muhammad ‘Aqil. Imam al-Tirmizi 

menghukuminya dengan s}adu>q246, Sufyan bin ‘Uyaynah, Ibnu Sa’ad, 

Ibnu Ma‘i>n, Ali> bin al-Madini menghukumi Abdullah bin Muhammad 

‘Aqil dengan da‘i>f. Imam Malik dan Yahya bin Said, al-Jauzajani, 

Ya’qub bin Abi Syaybah, abu Hatim, Abu Daud, Al-Nasai, Ibnu 

Khauzimah dan al-Daraqutni menghukuminya dengan lafaz tark al-

riwa>yah ‘anhu/ tidak mengambil riwayat darinya. Al-bukhari 

mengomentrinya dengan muqa>rib al-h}adi>s\. Ibnu Hibban mengatakan 

Radi’ al-Hifz. Ibnu ‘Adi mengatakan yuktabu hadi>s\uhu. Ibnu Hajar 

mengatakan s}adu>q fi> h}adi>s\ihi layyin247. 

3) Adapun ‘Ali bin Zaid al-Jad’aan, Imam al-Tirmizi mengatakan: s}adu>q 

illa> annahu rubbama> yarfa‘u al-syai alladzi yu>qifuhu gairuhu248. Imam 

Sufyan bin ‘Uyaynah, Ibnu Sa‘ad, Yahya bin Said al-Qattan, Ibnu 

                                                           
244 Al-Mizzi, Tahz\i>b al-Kama>l Fi> Asma>’ Al-Rija>l, (Muassasah al-Risalah, Bairut. cet I, 

1980), (4/524) 
245 Ibnu Hajar al-Asqalani , Taqri>b al-Tahz\i>b, (dar al-rasyid, suria, cet 1, 1986) (919) 
246 Muhammad bin Isa Al-Tirmizi, Al-Ja>mi‘ Al-Mukhtas}ar min Al-Sunan ‘an Rasulillah 

(3) juz 1, h. 8 
247 Al-Mizzi, Tahz\i>b al-Kama>l Fi> Asma>’ Al-Rija>l, (16/78), Taqrib al-Tahzib, Ibnu Hajar 

Al-Asqalani (3617) 
248 Muhammad bin Isa Al-Tirmizi, Al-Ja>mi‘ Al-Mukhtas}ar min Al-Sunan ‘an Rasulillah 

(2678) juz 5, h. 46 
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Ma’in, Ahmad dan ulama kritikus hadis lainnya melemahkan ‘Ali bin 

Zaid249. 

Dampak dari penggunakan Imam al-Tirmizi hukum S{adu>q tidak 

memiliki kriteria khusus, terkadang ditujukan kepada periwayat yang 

dihukumi s\iqah oleh ahli hadis, seperti Jarir bin Hazim. Juga kepada 

periwayat yang dihukumi s{adu>q seperti Abdullah bin Muhammad ‘Uqayl. 

Juga kepada periwayat yang dihukumi d{a‘i>f seperti Ibnu Jad’aan. 

b. Syaikh  

Lafaz ini digunakan oleh Imam al-Tirmizi dalam beberapa bentuk 

lafaz seperti: 

1) ‚syaikh‛, kalimat ini ditujukan kepada beberapa periwayat seperti: 

Abdulaziz bin Sayyah dengan redaksi ‚syekh ku>fi>‛250. Abdullah bin 

Jabir Abu Hamzam al-Bashri, Imam al-Tirmizi menghukuminya 

dengan ‚syeikh al-basry‛251. Umar bin Syakir dengan lafaz ‚syeikh 

bas}ri>‛252. Muhammad bin Salim dengan lafaz ‚syeikh bas}ri>‛253. 

                                                           
249 Al-Mizzi, Tahz\i>b al-Kama>l Fi> Asma>’ Al-Rija>l, (20/434), Ibnu Hajar al-Asqalani , 

Taqri>b al-Tahz\i>b, (4768) 
250 Muhammad bin Isa Al-Tirmizi, Al-Ja>mi‘ Al-Mukhtas}ar min Al-Sunan ‘an Rasulillah 

(3799) juz 5, h. 668 
251 Muhammad bin Isa Al-Tirmizi, Al-Ja>mi‘ Al-Mukhtas}ar min Al-Sunan ‘an Rasulillah 

(1209) juz 3, h. 507 
252 Muhammad bin Isa Al-Tirmizi, Al-Ja>mi‘ Al-Mukhtas}ar min Al-Sunan ‘an Rasulillah 

(2260) juz 4, h. 526 
253 Muhammad bin Isa Al-Tirmizi, Al-Ja>mi‘ Al-Mukhtas}ar min Al-Sunan ‘an Rasulillah 

(3588) juz 5, h. 574 
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2) Disandingkan dengan lafaz taus\i>q seperti lafaz ‚syaikh s\iqah‛. 

Kalimat ini ditujukan kepada satu periwayat bernama Muhammad bin 

Abdilwahhab al-Qannad dengan lafaz syaikh s\iqah254. 

3) Disandingkan dengan kalimat tajri>h}, seperti: 

a) ‚syaikh majhu >l‛, kepada 2 periwayat : Harun Abu Muhammad  

Abu Abdillah Maymun255 dan Abu al-Jariyah256.  

b) ‚Syaikh bas}ri> wa laysa huwa bi al-qawi> fi al-h}adi>s\‛, kepada 

periwayat ‘Amru bin Dinar al-Bashri al-‘Awar257. 

Dilihat dari penggunakan lafaz syaikh oleh Imam al-Tirmizi 

ditujukan kepada periwayat yang periwayatanya sedikit dan tidak 

termasuk dari ahli al-‘ilm. 

1) Pada kasus Abdulaziz bin siyah yang dihukumi oleh Imam al-

Tirmizi sebagai syaikh ku>fi>, Ibnu Numair, ibnu ma’in, al-ijli, abu 

daud menghukuminya denga s\iqah. Ibnu Hibban mencantumkan 

namanya dalam kitabnya al-S|iqa>t. Ibnu Sa’ad mengatakan ‚ka >na 

min khiya>r al-nna>s‛, Abu Zur’ah mengatakan ‚la> ba’sa bihi‛, Abu 

                                                           
254 Muhammad bin Isa Al-Tirmizi, Al-Ja>mi‘ Al-Mukhtas}ar min Al-Sunan ‘an Rasulillah 

(1420) juz 4, h. 29 
255 Muhammad bin Isa Al-Tirmizi, Al-Ja>mi‘ Al-Mukhtas}ar min Al-Sunan ‘an Rasulillah 

(2887) juz 5, h. 162 
256 Muhammad bin Isa Al-Tirmizi, Al-Ja>mi‘ Al-Mukhtas}ar min Al-Sunan ‘an Rasulillah 

(2933) juz 5, h. 188 
257 Muhammad bin Isa Al-Tirmizi, Al-Ja>mi‘ Al-Mukhtas}ar min Al-Sunan ‘an Rasulillah 

(3429) juz 5, h. 491 
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Hatim mengatakan ‚mah}allahu al-s}idq‛, Ibnu Hajar mengatakan 

‚s }adu>q yatas}ayya‘’‛258 

2) Adapun Umar bin Syakir yang dihukumi oleh Imam al-Tirmizi 

sebagai syaikh bas{ri>, telah dilemahkan oleh Abu Hatim, al-Zahabi, 

Imam al-Bukhari mengatakan ‚munqalab al-h}adi>s\‛, Ibnu Hibban 

memasukkannya dalam Kitab al-S|iqa>t, Ibnu Hajar mengatakan: 

s}adu>q259. 

3) Adapun Salim yang dihukumi oleh Imam al-Tirrmizi dengan 

‚syaikh‛, telah dihasankan hadisnya oleh Ibnu Hibban pada 

kitabnya al-S|iqa>t. Abu Hatim mengatakan la> ba’sa bihi, Ibnu 

Hajar mengatakan maqbu>l260. 

c. Penggunaa istilah ‚muqa>rib al-h}adi>s\‛ 

Imam al-Tirmizi menggunakan istilah ini kepada periwayat yang 

lemah. Seperti periwayat Bakkar bin Abdulaziz dan Saif bin Harun. 

1) Bakkar bin ‘Abdulaziz, Imam al-Tirmizi menghukuminya dengan 

muqa>rib al-h}adi>s\261. Telah dilemahkan oleh al-Fasaw.i, al-Bazzar, dan 

al-Saaji dan al-Qayrawani memasukkannya ke golongan du‘afa>’. Ibnu 

Ma’in mengatakan laysa hadi>ts\uhu bisyai, Ibnu ‘Adi mengatakan 

                                                           
258 Al-Mizzi, Tahz\i>b al-Kama>l Fi> Asma>’ Al-Rija>l, (18/144), Ibnu Hajar al-Asqalani , 

Taqri>b al-Tahz\i>b, (4128) 
259 Al-Mizzi, Tahz\i>b al-Kama>l Fi> Asma>’ Al-Rija>l, (11/384), Ibnu Hajar al-Asqalani , 

Taqri>b al-Tahz\i>b, (4951) 
260 Al-Mizzi, Tahz\i>b al-Kama>l Fi> Asma>’ Al-Rija>l, (25/238), Ibnu Hajar al-Asqalani , 

Taqri>b al-Tahz\i>b, (5936) 
261 Muhammad bin Isa Al-Tirmizi, Al-Ja>mi‘ Al-Mukhtas}ar min Al-Sunan ‘an Rasulillah 

(1578) juz 4, h. 141 
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huwa min jumlati al-du‘afa>’ allaz \i>na yuktabu h}adi>s\uhum, al-Zahabi 

mengatakan fihi layyin, Ibnu Hibban memasukkannya dalam kitab al-

S|iqa>t, Ibnu Ma’in dalam riwayat lain menghukuminya dengan sa>lih, 

Ibnu Jarir mengatakan s}adu>q yahim262. Dan yang rajih pada bakkar 

bahwa ia d}a‘i>f. 

2) Saif bin Harun. Imam al-Tirmizi mengomentarinya dengan muqa>rib 

al-h}adi>s\263. telah dilemahkan oleh Ibnu Ma‘in, abu Zur’ah, Abu Daud, 

al-Nasai, Ibnu Hibban, al-Daraqutni, Ibnu al-Jauzi menyebutkan 

namanya dalam kitabnya al-Maudu‘a>at, Ibnu Hajar mengtakan d}a‘i>f 

afh}asya ibnu hibba>n al-qaula fi>hi>264. Al-rajih pada periwayat Saif 

bahwa ia lemah. 

d. Lafaz laysa ‘inda ahli al-h}adi>s\ bi z\a>ka al-qawi>  

Lafaz ini digunakan oleh Imam al-Tirmizi kepada periwayat yang 

keadaannya antara da‘i>f dan da‘i>f syadi>d, diantara periwayat tersebut: Ishaq 

bin Yahya bin Talhah dengan lafaz laisa bi z\a>ka al-qawi> ‘indahum265. Husain 

al-Ahmasi, Imam al-Tirmizi menghukuminya dengan laisa ‘inda ahli al-h}adi>s\ 

                                                           
262 Al-Mizzi, Tahz\i>b al-Kama>l Fi> Asma>’ Al-Rija>l, (4/201), Ibnu Hajar al-Asqalani , 

Taqri>b al-Tahz\i>b, (742) 
263 Muhammad bin Isa Al-Tirmizi, Al-Ja>mi‘ Al-Mukhtas}ar min Al-Sunan ‘an Rasulillah 

(1726) juz 4, h. 220 
264 Al-Mizzi, Tahz\i>b al-Kama>l Fi> Asma>’ Al-Rija>l, (13/332), Ibnu Hajar al-Asqalani , 

Taqri>b al-Tahz\i>b, (2742) 
265 Muhammad bin Isa Al-Tirmizi, Al-Ja>mi‘ Al-Mukhtas}ar min Al-Sunan ‘an Rasulillah 

(2654) juz 5, h. 32 
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biz\a>ka al-qawi>266, al-Khali>l bin Murrah, Imam al-Tirmizi menghukuminya 

dengan laisa bi al-qawi> ‘inda as }h}a>bi al-h}adi>s\267. 

1) Ishaq bin Yahya bin Thalhah. Imam al-Tirmizi mengomentarinya 

dengan laysa bi z\a>lika al-qawi> ‘indahum. Al-fallas, Imam Ahmad, al-

Nasai menguhukuminya dengan matru>k al-h}adi>s\, dan dilemahkan oleh 

Yahya bin Said, Ibnu Ma’in, Ibnu al-Madini, al-Bukhari, Abu Zur’ah, 

Abu Hatim, dan Ibnu Hajar268. 

2) Husain al-Ahmasi. Imam al-Tirmizi mengomentarinya dengan laysa 

‘inda ahli al-h}adi>s\ bi z\a>ka al-qawi>. Ibnu kharras mendustakannya. 

Ibnu Ma’in mengatakan yarwi> al-maudu >‘a>t ‘an al-as\ba>t. Al-Bukhari, 

Abu Zur’ah dan al-Saaji menghukuminya dengan munkar al-h}adi>s\. 

Muslim, Abu Hatim, Ibnu Hajar mengomentarinya dengan matru>k al-

h}adi>s\. Dilemahkan oleh Ibnu Ma’in, Ibnu al-Madini, Ahmad, al-‘Ijli, 

al-Fasaw.i, Abu Daud, al-Hakim, dan al-Zahabi269. 

3) Al-khalil bin Murrah. Imam al-Tirmizi mengomentarinya dengan 

laysa bi al-qawi> ‘inda as }h}a>b al-h}adi>s\. Al-bukhari, Ibnu Hibban 

mengomentarinya dengan munkar al-h}adi>s\. Abu al-Hasan al-Kufi 

mengomentarinya dengan matru>k. Dilemahkan oleh Yahya bin Ma’in, 

                                                           
266 Muhammad bin Isa Al-Tirmizi, Al-Ja>mi‘ Al-Mukhtas}ar min Al-Sunan ‘an Rasulillah 

(3928) juz 5, h. 724 
267 Muhammad bin Isa Al-Tirmizi, Al-Ja>mi‘ Al-Mukhtas}ar min Al-Sunan ‘an Rasulillah 

(3473) juz 5, h. 514 
268 Al-Mizzi, Tahz\i>b al-Kama>l Fi> Asma>’ Al-Rija>l, (2/489), Ibnu Hajar al-Asqalani , 

Taqri>b al-Tahz\i>b, (394) 
269 Al-Mizzi, Tahz\i>b al-Kama>l Fi> Asma>’ Al-Rija>l, (6/526), Ibnu Hajar al-Asqalani , 

Taqri>b al-Tahz\i>b, (1387) 
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Abu Zur’ah, Abu Hatim, al-Nasai, al-‘Uqaily, al-Zahabi, Ibnu Hajar 

dan ditaus\i>q oleh Ahmad bin Salih dan Ibnu Syahin270. 

e. Lafaz d}a‘i>f ‘inda ahli al-h}adi>s\  

Imam al-Tirmizi mengutip pendapat ahli hadis ketika mereka 

melemahkan beberapa periwayat seperti: Husain bin Qais al-Rahbi271, Khalid 

bin Ilyas272, Zanfal al-‘Urfi273, Sulaiman bin Arqam274. Kebanyakan dari para 

periwayat tersebut dihukumi matru>ku>n. Berikut perbandingan pendapat para 

kritikus hadis tentang status mereka. 

1) Husain al-rahbi. Imam al-Tirmizi mengomentarinya dengan d}a‘i>f 

‘inda ahli al-h}adi>s\275. Ahmad, al-Nasai, al-Saji, al-Daraqutni, Ibnu 

Hajar mengomentarinya dengan matru>k. Muslim, Abu Hatim 

mengomentarinya dengan munkar al-h}adi>s, al-Bukhari mengatakan 

aha>di>s\uhu munkarah jiddan, la> yuktabu h}adi>s\uhu. Dilemahkan oleh 

Ibnu Ma’in, Abu Zur’ah, dan Abu Hatim276. 

                                                           
270 Al-Mizzi, Tahz\i>b al-Kama>l Fi> Asma>’ Al-Rija>l, (8/342), Ibnu Hajar al-Asqalani , 

Taqri>b al-Tahz\i>b, (1767) 
271 Muhammad bin Isa Al-Tirmizi, Al-Ja>mi‘ Al-Mukhtas}ar min Al-Sunan ‘an Rasulillah 

(188) juz 1, h. 356 
272 Muhammad bin Isa Al-Tirmizi, Al-Ja>mi‘ Al-Mukhtas}ar min Al-Sunan ‘an Rasulillah 

(288) juz 2, h. 80 
273 Muhammad bin Isa Al-Tirmizi, Al-Ja>mi‘ Al-Mukhtas}ar min Al-Sunan ‘an Rasulillah 

(3516) juz 5, h 535 
274 Muhammad bin Isa Al-Tirmizi, Al-Ja>mi‘ Al-Mukhtas}ar min Al-Sunan ‘an Rasulillah 

(53) juz1, h. 74 
275 Muhammad bin Isa Al-Tirmizi, Al-Ja>mi‘ Al-Mukhtas}ar min Al-Sunan ‘an Rasulillah 

(188) juz 1, h. 356 
276 Al-Mizzi, Tahz\i>b al-Kama>l Fi> Asma>’ Al-Rija>l, (6/465), Ibnu Hajar al-Asqalani , 

Taqri>b al-Tahz\i>b, (1351) 
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2) Halid bin Iyas. Imam al-Tirmizi mengomentarinya dengan d}a‘i>f ‘inda 

ahli al-h}adi>s\277. Ahmad, al-Nasai, Ibnu Hajar mengomentarinya 

dengan matru>k. Al-Bukhari dan Ibnu Hazm mengatakan munkar al-

h}adi>s\. Dilemahkan oleh Ibnu Ma’in, abu Zur’ah, dan Abu Hatim278. 

3) Zanfal al-‘Urfi. Imam al-Tirmizi mengomentarinya dengan d}a‘i>f ‘inda 

ahli al-h}adi>s\279. Dilemahkan oleh Ibnu Ma’in, Abu Hatim al-Azdi, al-

Saji, Abu Daud, al-Daulabi, al-Nasai, al-Daraqutni, al-‘Uqaili, Ibnu 

‘Adi, Ibnu al-Jauzi, al-Zahabi, dan Ibnu Hajar280. 

4) Sulaiman bin Arqam. Imam  al-Tirmizi mengomentarinya dengan 

d}a‘i>f ‘inda ahli al-h}adi>s\281. Al-Jauzajani, Muslim, Abu Hatim, Abu 

Daud, Ibnu Kharras, al-Nasai mengomentarinya dengan matru>k. Al-

Bukhari mengatakan taraku>hu, Ibnu Hibban mengatakan ka>na 

yuqallabu al-akhba>r wa yarwi> ‘an s\iqat al-maud}u’a>t. Dilemahkan oleh 

Ibnu Ma’in, al-Fallas, Ahmad, Abu Zur’ah, al-Fasaw.i, al-‘Uqaily, 

Ibnu al-Jauzi, al-Zahabi, dan Ibnu Hajar282. 

f. Lafaz munkar al-h}adi>s\ dari Imam al-Tirmizi. 

                                                           
277 Muhammad bin Isa Al-Tirmizi, Al-Ja>mi‘ Al-Mukhtas}ar min Al-Sunan ‘an Rasulillah 

(288) juz2, h. 80 
278 Al-Mizzi, Tahz\i>b al-Kama>l Fi> Asma>’ Al-Rija>l, (3/330), Ibnu Hajar al-Asqalani , 

Taqri>b al-Tahz\i>b, (1627) 
279 Muhammad bin Isa Al-Tirmizi, Al-Ja>mi‘ Al-Mukhtas}ar min Al-Sunan ‘an Rasulillah 

(3516), juz 5, h. 535  
280 Al-Mizzi, Tahz\i>b al-Kama>l Fi> Asma>’ Al-Rija>l, (9/393), Ibnu Hajar al-Asqalani , 

Taqri>b al-Tahz\i>b, (2049) 
281 Muhammad bin Isa Al-Tirmizi, Al-Ja>mi‘ Al-Mukhtas}ar min Al-Sunan ‘an Rasulillah 

(53) juz 1, h. 74 
282 Al-Mizzi, Tahz\i>b al-Kama>l Fi> Asma>’ Al-Rija>l, (11/351), Ibnu Hajar al-Asqalani , 

Taqri>b al-Tahz\i>b, (53) 
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Imam al-Tirmizi menggunakan lafaz ini kepada beberapa periwayat 

diantaranya: Ibrahim bin Usman Abu Syaibah, dan al-Nadhr bin 

Abdurrahman. 

1) Ibrahim bin Usman Abu Syaibah. Imam al-Tirmizi mengomentarinya 

dengan munkar al-h}adi>s\283.  

Al-Daulabi mengomentarinya dengan matru>k al-h}adi>s\, al-

Jauzajani mengatakan sa>kit}, dilemahkan oleh Ibnu Sa’ad, Ibnu Ma’in, 

Ahmad, Abu Zur’ah, Abu Hatim fi> riwa>yatin, Abu Daud, al-Nasai, Ibnu 

al-Jarud, Ibnu Syahin, al-Daraqutni, dan Salih bin Muhammad al-

Bagdadi284. 

2) Al-Nadr bin Abdirrahman. Imam al-Tirmizi mengomentarinya dengan 

yarwi> mana>ki>r285.  

Ibnu Numair, al-Nasai, Ibnu Hazm, Ibnu Hajr mengomentarinya 

dengan matru>k al-h}adi>s\. Al-Bukhari, Abu Hatim, dan Ibnu Hazm 

mengatakan munkar al-h}adi>s\. Al-Zahabi mengatakan sa>kit}. Dilemahkan 

oleh Ibnu Ma’in, Ahmad, Abu Daud, Ibnu Hibban, al-Daraquthi. Al-

‘Uqaily dan Ibnu al-Jauzi memasukkannya ke dalam golongan d}u‘afa>’286. 

                                                           
283 Muhammad bin Isa Al-Tirmizi, Al-Ja>mi‘ Al-Mukhtas}ar min Al-Sunan ‘an Rasulillah 

(1026) juz 3, h. 336 
284 Al-Mizzi, Tahz\i>b al-Kama>l Fi> Asma>’ Al-Rija>l, (2/147), Ibnu Hajar al-Asqalani , 

Taqri>b al-Tahz\i>b, (112) 
285 Muhammad bin Isa Al-Tirmizi, Al-Ja>mi‘ Al-Mukhtas}ar min Al-Sunan ‘an Rasulillah 

(3683) juz 5, h. 618 
286 Al-Mizzi, Tahz\i>b al-Kama>l Fi> Asma>’ Al-Rija>l, (29/393), Ibnu Hajar al-Asqalani , 

Taqri>b al-Tahz\i>b, (1002) 
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Berdasarkan perbandingan pendapat ulama kritikus hadis terhadap 

periwayat yg dihukumi munkar al-h}adi>s\ oleh Imam al-Tirmizi, peneliti 

menilai bahwa periwayat tersebut kebanyakan dihukumi matru>ku>n namun 

tidak sampai pada derajat muttaham bi al-kaz\ib. 

2. Konsistensi Imam al-tirmizi dalam penerapan kaidah al-jarh wa al-ta’dil 

a. Penerapan kaidah ta‘di>l oleh Imam al-Tirmizi 

Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa Imam al-Tirmizi 

termasuk ulama kritikus hadis dari golongan mu‘tadili>n, hal itu 

berdsarkan perbandingan antara pendapat Imam al-Tirmizi dan pendapat 

ulama kritikus hadis lainnya. 

Sebagai contoh, ketika menyebutkan hukum ta‘di>l yang berada 

pada urutan pertama dari lafaz-lafaz ta‘di>l, disertai dengan pengulangan 

lafaz ta‘di>l-nya, seperti Abdurrahman bin  Abi al-Zinad, Imam al-Tirmizi 

mengomentarinya dengan s\iqah h}a>fiz}287, padahal Abdurrahman termasuk 

yang dilemahkan oleh ulama kritikus hadis al-mutasyaddidi>n, ulama lain 

yang memujinya dengan menggunakan lafaz s}adu>q tagayyara h}ifz}uhu 

lamma> qadima bagda>d288 , al-Zahabi menyebutkan biografinya kemudian 

mengomentarinya bahwa sebagian ulama  melemahkannya, sebagian 

lainnya memujinya.  

                                                           
287 Muhammad bin Isa Al-Tirmizi, Al-Ja>mi‘ Al-Mukhtas}ar min Al-Sunan ‘an Rasulillah 

(1755) juz 4, h. 233 
288 Ibnu Hajar al-Asqalani , Taqri>b al-Tahz\i>b, (3866) 
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Kemudian pada taus\i>q yang datang dari ahli hadis terbagi menjadi 

2 bagian: 

1) Taus\i>q yang datang dari keseluruhan ahlu al-h}adi>s, maka hal itu 

menunjukkan kesepakatan mereka dalam hal taus\i>q periwayat. 

2) Taus\i>q yang datang dari sebagian ahli hadis, maka hal itu 

menunjukkan bahwa mereka berbeda pendapat, sebagian 

memujinya, sebagian yang lain melemahkannya. Pada bagian 

kedua ini, yang didahulukan adalah tausiqnya. 

Ketika membandingkan pendapat Imam al-Tirmizi dengan 

pendapat lain diantara ulama kritikus hadis baik kalangan mutasyaddidi>n, 

mu’tadili>n maupun mutasa>hili>n, maka akan didapati bahwa pendapat 

Imam al-Tirmizi lebih banyak kesamaannya dengan pendapat kalangan 

mutasyaddidi>n dan mu’tadili>n dibandingkan pendapat dari kalangan 

mutasa>hili>n. 

Berikut ini beberapa perbandingan pendapat Imam al-Tirmizi 

dengan ulama kritikus hadis lain. 

Sebagaimana yang disebutkan sebelumnya bahwa Imam al-

Tirmizi lebih dominan menggunakan satu lafaz taus\i>q. Hukum ini berada 

diantara pendapat mutasyadidi>n dan pendapat mu’tadili>n, hal itu terlihat 

dalam beberapa periwayat dalam kitanya al-Ja>mi‘ 
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a) Umayyah bin Khalid, Imam al-Tirmizi mengatakan s\iqah289 

Ditaus\i>q oleh al-‘Ijli Abu Zur’ah, Abu Hatim, dan Muslim 

menyebutkan riwayat hadisnya di kitab Sahihnya. Ibnu Hibban 

mencantumkan namanya dalam kitab S|iqa>t-nya. Al-Daraqutni 

mengatakan ma> ‘alimtu illa> khairan. Ibnu Hajar mengatakan s}adu>q wa 

lam yud}a‘ifuhu illa> al-‘uqaily> bisababi h}adi>s\ was}alahu290 

b) Abdurrahman bin Abi Nawwal, Imam al-Tirmizi menghukuminya 

dengan s\iqah291 

Ditaus\i>q oleh Ibnu Ma’in, Abu Daud, dan al-Nasai. Ahmad, Abu 

Hatim, dan Abu Zur’ah mengatakan la> ba’sa bihi dan dia s}adu>q. Ibnu 

Kharrasy mengatakan s}adu>q. Ibnu ‘Adi mengatakan mustaqi>m al-h}adi>s\. 

Ibnu Hibban dan Ibnu Syahin mencantumkan namanya di kitab S|iqa>t dan 

menambahkan kalimat yukht}iu. Ibnu Hajar mengatakan s}adu>q rubbama> 

akht}a’a292. 

c) Al-Qasim bin Abdirrahman al-Dimasyqi, Imam al-Tirmizi 

menghukuminya dengan s\iqah293 

                                                           
289 Muhammad bin Isa Al-Tirmizi, Al-Ja>mi‘ Al-Mukhtas}ar min Al-Sunan ‘an Rasulillah 

(2933) juz 5, h. 188 
290 Al-Mizzi, Tahz\i>b al-Kama>l Fi> Asma>’ Al-Rija>l, (3/330), Ibnu Hajar al-Asqalani , 

Taqri>b al-Tahz\i>b, (152) 
291 Muhammad bin Isa Al-Tirmizi, Al-Ja>mi‘ Al-Mukhtas}ar min Al-Sunan ‘an Rasulillah 

(480) juz 2, h. 345 
292 Al-Mizzi, Tahz\i>b al-Kama>l Fi> Asma>’ Al-Rija>l, (17/446), Ibnu Hajar al-Asqalani , 

Taqri>b al-Tahz\i>b, (601) 
293 Muhammad bin Isa Al-Tirmizi, Al-Ja>mi‘ Al-Mukhtas}ar min Al-Sunan ‘an Rasulillah 

(428) juz 2, h. 292 
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Ditaus\i>q oleh Ibnu Ma’in, al-Bukhari, al-‘Ijli, Ya’qub bin Abi 

Syaibah, al-Fasaw.i dan Abu Ishaq al-Harbi. Al-Jauzajani mengatakan: 

ka>na hairan fa>dilan. Abu Hatim mengatkan la> ba’sa bihi. Dilemahkan oleh 

al-Fallas, al-‘Uqaily, Ibnu Hibban, dan Ibnu al-Jauzi. Ibnu hajar 

mengatakan s}adu>q yagrib kas\ir>an294. 

d) Muhammad bin Musa al-Fitri. Imam al-Tirmizi mengatakan s\iqah295. 

Ditaus\i>q oleh Ahmad bin Soleh al-Misri, Muslim menyebutkan 

hadis yang diriwayatkannya di kitab Sahih. Ibnu Hibban dan Ibnu Syahin 

mencantumkan namanya di kitab s\iqa>t. Abu Hatim mengatakan s}adu>q 

s}a>lih al-h}adi>s\. Al-t}ahhawi mengatakan mahmu>dun fi> riwa>yatihi. Ibnu 

Hajar mengatakan sadu>q rumiya bi al-tasyayyu’296. 

e) Abu Bakar bin Nafi’ al-‘Adawi. Imam al-Tirmizi mengatakn s\iqah297 

Ditaus\i>q oleh Yahya bin Ma’in, Abu Daud. Muslim meriwayatkan 

darinya di kitab Sahihnya. Ibnu ‘Adi mengatakan s}adu>q la> ba’sa bihi. 

Ahmad mengatakan aus\aqu waladi na>fi’. Ibnu Hajar mengatakan s}adu>q298. 

a. Berdasarkan pengamatan terhadap para periwayat diatas, 

pendapat Imam al-Tirmizi memiliki kesamaan dengan pendapat dari 

                                                           
294 Al-Mizzi, Tahz\i>b al-Kama>l Fi> Asma>’ Al-Rija>l, (23/383), Ibnu Hajar al-Asqalani , 

Taqri>b al-Tahz\i>b, (792) 
295 Muhammad bin Isa Al-Tirmizi, Al-Ja>mi‘ Al-Mukhtas}ar min Al-Sunan ‘an Rasulillah 

(2737) juz 5, h. 80 
296 Al-Mizzi, Tahz\i>b al-Kama>l Fi> Asma>’ Al-Rija>l, (26/523), Ibnu Hajar al-Asqalani , 

Taqri>b al-Tahz\i>b, (900) 
297 Muhammad bin Isa Al-Tirmizi, Al-Ja>mi‘ Al-Mukhtas}ar min Al-Sunan ‘an Rasulillah 

(2764) juz 5, h. 95 
298 Al-Mizzi, Tahz\i>b al-Kama>l Fi> Asma>’ Al-Rija>l, (33/147), Ibnu Hajar al-Asqalani , 

Taqri>b al-Tahz\i>b, (1119) 
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kalangan mutasyaddidi>n dan mu‘tadili>n. Diantara kalangan mu’tadili>n 

yang sependapat dengan pendapat Imam al-Tirmizi, seperti al-Bukhari, 

Abu Zur’ah, Abu Daud, Ya’qub bin Abi Syaibah. Adapun dari kalangan 

mutasyaddidi>n seperti Ibnu Ma’in, Abu Hatim, al-Nasai. 

b. Imam al-Tirmizi dalam mengomentari periwayat dengan al-ta‘di>l 

menggunakan satu lafaz ta‘di>l. Terkadang para ulama huffa>z} dari 

kritikus hadis lainnya mengomentari mereka dengan lebih dari satu 

lafaz. 

1) Handzalah bin Abi Sufyan al-Jumahi, Imam al-Tirmizi 

mengomentarinya dengan s\iqah299. Ibnu Sa’d, Ibnu Ma’in, Ahmad, 

Ya’qub bin Abi Syaibah, Abu Zur’ah, Abu Hatim, Abu Daud, al-

Nasai, Ibnu Hibban dan al-Zahabi mengomentarinya dengan s\iqah. 

Ibnu Hajar mengatakan s\iqah h}ujjah300. 

2) Abdulkarim bin Malik al-Jazari, Imam al-Tirmizi 

mengomentarinya dengan s\iqah301. Ibnu Sa’d, Ibnu Numair, Ibnu 

Barqy, al-‘Ijly, Abu Zur’ah, Abu Hatim, al-Nasaii, al-Bazzar, al-

Daraquthni, dan Ibnu ‘Abd al-bar mengomentariya dengan s\iqah. 

                                                           
299 Muhammad bin Isa Al-Tirmizi, Al-Ja>mi‘ Al-Mukhtas}ar min Al-Sunan ‘an Rasulillah 

(3386) juz 5, h. 463 
300 Al-Mizzi, Tahz\i>b al-Kama>l Fi> Asma>’ Al-Rija>l, (7/443), Ibnu Hajar al-Asqalani , 

Taqri>b al-Tahz\i>b, (279) 
301 Muhammad bin Isa Al-Tirmizi, Al-Ja>mi‘ Al-Mukhtas}ar min Al-Sunan ‘an Rasulillah 

(1792) juz 4, h. 253 
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Ahmad dan Ibnu Ma’in mengomentariya dengan s\iqah s\abt. Ibnu 

Hajar mengatakan s\iqah mutqin302. 

3) Muhammad bin Zayyad al-Jumahi, Imam al-Tirmizi 

mengomentarinya dengan s\iqah303. Ibnu Ma’in, Ahmad, al-Nasai 

mengomentainya juga dengan s\iqah. Ibnu Hajar mengatakan s\iqah 

s\abt rubbama> arsala304. 

4) Nafi’ bin Abdullah al-Jumahi, Imam al-Tirmizi megomentarinya 

dengan s\iqah305. Ibnu Sa’ad, Ibnu Ma’in, al-‘Ujaili, Abu Hatim 

mengatakan s\iqah. Ahmad mengatakan s\abt s\abt, ibnu hajar 

mengatakan s\iqah s\abt306. 

Berdasarkan pengamatan peneliti terhadap perbandingan 

metode Imam al-Tirmizi dan ulama kritikus hadis lainnya, bahwa 

metode penyebutan satu lafaz ta‘di>l oleh Imam al-Tirmizi 

kebanyakannya sepakat dengan ulama kritikus hadis baik dari 

kalangan mu’tadili>n maupun mutasyaddidi>n seperti Ibnu Sa’d, Ibnu 

Numair, Ibnu al-Barq, Ibnu Ma’in, Ahmad, Ya’qub bin Abi Syaibah, 

al-‘Ijly, Abu Zur’ah, Abu Hatim, Abu Daud, al-Nasai, Ibnu Hibban, 

al-Daraqutni, Ibnu Abdilbar, dan al-Zahabi. Adapun ulama yang 

                                                           
302 Al-Mizzi, Tahz\i>b al-Kama>l Fi> Asma>’ Al-Rija>l, (18/252, Ibnu Hajar al-Asqalani , 

Taqri>b al-Tahz\i>b, (619) 
303 Muhammad bin Isa Al-Tirmizi, Al-Ja>mi‘ Al-Mukhtas}ar min Al-Sunan ‘an Rasulillah 

(582) juz 2, h. 475 
304 Al-Mizzi, Tahz\i>b al-Kama>l Fi> Asma>’ Al-Rija>l, (25/217), Ibnu Hajar al-Asqalani , 

Taqri>b al-Tahz\i>b, (749) 
305 Muhammad bin Isa Al-Tirmizi, Al-Ja>mi‘ Al-Mukhtas}ar min Al-Sunan ‘an Rasulillah 

(3845) juz 5, h. 688 
306 Al-Mizzi, Tahz\i>b al-Kama>l Fi> Asma>’ Al-Rija>l, (29/287), Ibnu Hajar al-Asqalani , 

Taqri>b al-Tahz\i>b, (995) 
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bertentangan dengan metode Imam al-Tirmizi seperti Ibnu Ma’in, 

Ahmad dan Ibnu Hajar. 

c. Perbandingan antara pendapat Imam al-Tirmizi dan pendapat Ibnu 

Hajar 

Peneliti mendapati pendapat Imam al-Tirmizi mentaus\i>q Yahya 

bin Abdullah bin al-Haris al-Jabbar307, sedangkan Ibnu Hajar 

mengomentarinya dengan layyin al-h}adi>s\308. Jika melihat biografi Yahya 

al-Jabbar di kitab al-Mizan, maka pendapat Ibnu Hajar lebih dekat pada 

kebenaran309. 

Pada kasus periwayat lain, Imam al-Tirmizi mengomentari 

periwayat Nubaih al-‘Anazi dengan kalimat siqah310, sedangkan ibnu hajar 

mengomentarinya dengan maqbu>l311. Ketika ibnu hajar menggunakan 

lafaz maqbu>l, maka lafaz tersebut ditujukan kepada periwayat yang 

periwayatannya sedikit dan tidak ada pendapat yang menjadikan 

sedikitnya riwayat sebagai sebab tidak diterima hadisnya. Sehingga 

periwayatannya bisa dikuatkan dengan riwayat yang lain, jika tidak bisa 

dikuatkan maka hukum yang berlaku terhadap periwayat adalah layn al-

h}adi>s312. Akan tetapi pada kasus Nubaih al-Anazi telah di-taus\i>q oleh 

jama>’ah selain Imam al-Tirmizi seperti al-‘Ijli, Abu Zur’ah,  Ibnu  

                                                           
307 Muhammad bin Isa Al-Tirmizi, Al-Ja>mi‘ Al-Mukhtas}ar min Al-Sunan ‘an Rasulillah 

(1011) juz 3, h. 323 
308 Ibnu Hajar al-Asqalani , Taqri>b al-Tahz\i>b, (7631) 
309 Muhammad bin Ahmad Al-Zahabi, Miza>n Al-‘Itida >l Fi> Naqdi Al-Rija>l (4/389) 
310 Muhammad bin Isa Al-Tirmizi, Al-Ja>mi‘ Al-Mukhtas}ar min Al-Sunan ‘an Rasulillah 

(1717) juz 4, h. 215 
311 Ibnu Hajar al-Asqalani , Taqri>b al-Tahz\i>b, (7143) 
312 Ibnu Hajar al-Asqalani , Taqri>b al-Tahz\i>b, 81 
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Hibban, dan hadisnya disahihkan oleh Ibnu Khuzimah, Ibnu Hibban, al-

Hakim sebagaimana yang disebutkan Ibnu Hajar pada kitab Tahz\i>b al-

Tahz\i>b313. 

Berdasarkan pengamatan diatas, diambil kesimpulan bahwa 

pendapat Imam al-Tirmizi pada taus\i>q periwayat sepakat dengan taus\i>q 

Ibnu Hajar. 

Kesimpulan dari penggunaan lafaz ta’dil oleh Imam al-tirmizi. 

1) Urutan penggunaan lafaz ta‘di>l dikitab al-Ja>mi‘ berdasarkan 

urutan terkuat hingga yang lemah bisa tergambar pada bagan 

berikut ini 

مأمونثقة حافظ أو ثقة  أعلَها 1  

 ثقة عند أهل شلحدٌث ثم 2

 ثقة ثم 3

 صدوق ثم 4

 لٌس به بأس ثم 5

 شٌخ ثم 6

 

2) Berdasarkan pengamatan terhadap komentar serta hukum yang 

digunakan oleh Imam al-Tirmizi pada penerapan al-ta‘dil>, bisa 

diambil kesimpulan bahwa para periwayat yang berada pada al-

t}abaqa>t al-s\a>lis\ al-awwal di kitab Miza>n, mereka bisa dijadikan 

h}ujjah. 

                                                           
313 Tahzib al-tahzib (10/417) 
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3) Adapun periwayat dari golongan t}abaqa>t al-s\ala>s\ al-akhi>rah, 

kebanyakan dari mereka tidak dijadikan h}ujjah, namun riwayat 

mereka bisa dikuat dengan riwayat lain. 

d. Penerapan kaidah al-jarh} oleh Imam al-Tirmizi 

1) Berdasrkan pengamatan penggunaan lafaz al-jarh} pada kitab al-

Sunan oleh Imam al-Tirmizi, peniliti mendapati bahwa Imam al-

Tirmizi tidak menggunakan lafaz syadi>d al-ajarh} seperti lafaz 

tuduhan al-wad{‘u (palsu) atau tuduhan al-kaz\b (dusta), padahal 

Imam al-Tirmizi mentakhrij hadis dari beberapa periwayat yang 

statusnya berada pada kedudukan muttaham bi al-kaz\ib atau al-

wad{’u seperti periwayat Muhammad bin Said al-Maslub314 tanpa 

menyebutkan kelemahannya. Olehnya al-Zahabi mengatakan: di 

al-Ja>mi‘ ada ilmu yang bermanfaat, faidah yang banyak, dan 

perkara pokok, namun didalam al-Ja>mi’ juga ada hadis-hadis yang 

lemah dan terdapat hadis maud}u>’ yang kebanyakannya adalah 

tentang fadha>i’l al-‘ama>l. 

2) Imam al-Tirmizi dibeberpa periwayatan hadis al-Ja>mi‘ yang 

datang dari periwayat al-mud}a‘afi>n, hadis-hadis mereka dihukumi 

hasan atau shahih oleh Imam al-Tirmizi. Diantara mereka adalah 

kasir bin Abdillah bin ‘Amru al-Muzani dari jalur ayahnya 

kemudian dari kakeknya. Al-Zahabi mengatakan: Imam al-Tirmizi 

meriwayatkan hadis dari kasir bin abdillah dan mensahihkannya, 

                                                           
314 Muhammad bin Isa Al-Tirmizi, Al-Ja>mi‘ Al-Mukhtas}ar min Al-Sunan ‘an Rasulillah 

(3549) juz 5, h. 552 
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oleh karena itu para ulama tidak mengambil hukum dari Imam al-

Tirmizi terkait periwayat tersebut315. 

Al-Zahabi juga mengatakan: Imam al-Tirmizi juga 

meriwayatkan hadis dari Yahya bin Yamaan dari Hajjaj bin 

Artha’ah dari ‘Atha’ dari ibnu ‘Abbas, bahwa Nabi saw.. 

Mengunjungi satu kuburan dimalam hari dan menyalakan pelita 

untuk kuburan itu. Al-Zahabi menyebutkannya di kitab al-Miza>n. 

Imam al-Tirmizi menghasankan hadis, padahal ada tiga periwayat 

yang dilemahkan, maka perlu kehati-hatian menyikapi hukum 

hasan dari Imam al-Tirmizi terhdap periwayat yang disepakati 

ulama kritikus hadis sebagai periwayat lemah316. 

Bukan berarti bahwa komentar Imam al-Tirmizi tidak 

dianggap apalagi ditinggalkan secara keseluruhann, 

Bagaimanapun pendapat Imam al-Tirmizi termasuk pendapat yang 

mu’tabar dan dijadikan hujjah dalam penerapan al-jarh} wa al-

ta‘di>l. Namun dalam menetapkan hukum suatu hadis dan Imam al-

tirmizi menghukuminya dengan tashi>h secara munfarid (sendiri) 

yang berbeda dengan ulama kritikus hadis lain yang 

menghukuminya dengan selain sahih maka perlu memeriksa 

infira>d Imam al-Tirmizi. Pada kasus ini secara tidak langsung 

memasukkan Imam al-Tirmizi pada golongan mutasa>hil. 

                                                           
315 Muhammad bin Ahmad Al-Zahabi, Miza>n Al-‘Itida >l Fi> Naqdi Al-Rija>l, (cet 1, Dar al-

ma’rifah, bayrut, 1963)(3/307) 
316 Muhammad bin Ahmad Al-Zahabi, Miza>n Al-‘Itida >l Fi> Naqdi Al-Rija>l (4/416) 
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3) Adapun para periwayat hadis dalam kitab al-Ja>mi‘ yang 

dilemahkan oleh Imam al-Tirmizi dengan dua lafaz jarh} atau lebih, 

maka mereka merupakan periwayat yang sifat al-jarh}nya sangat 

kuat menurut Imam al-Tirmizi. Terlebih lagi, Imam al-Tirmizi 

menggunakan lafaz tersebut kepada periwayat yang tertuduh 

berdusta seperti ‘Atho bin ‘Ajlan. Ibnu Hajar mengomentarinya 

dengan matru>k317, bahkan lebih dari itu, Ibnu Ma’in dan Fallas 

menghukuminya dengan al-kaz\b. Juga kepada periwayat bernama 

Muhammad bin al-Fadhl bin ‘Athiyah, Ibnu Hajar mengatakan 

kaz\abu>hu318. Juga kepada periwayat bernama Muhmmad bin Ziyad 

al-Raqiy>319. 

4) Para Periwayat yang dikomentari dengan lafaz munkar al-h}adi>s\ 

dalam kitab al-Ja>mi’, maka kebanyakan dari mereka pada status 

matruku>n, namun tidak tertuduh berdusta seperti t}abaqah al-u>la> 

yang dilemahkan oleh  Imam al-Tirmizi dengan lebih dari satu 

lafaz al-jarh}. 

5) Periwayat yang dihukumi oleh Imam al-Tirmizi dengan lafaz 

‚dilemahkan oleh ahli hadis‛, para periwayat tersebut kebanyakan 

matru>ku>n sebagaimana periwayat t}abaqah al-s\aniya yang 

statusnya munkar al-h}adi>s\. 

                                                           
317 Ibnu Hajar al-Asqalani , Taqri>b al-Tahz\i>b, (4627) 
318 Ibnu Hajar al-Asqalani , Taqri>b al-Tahz\i>b, (888) 
319 Muhammad bin Isa Al-Tirmizi, Al-Ja>mi‘ Al-Mukhtas}ar min Al-Sunan ‘an Rasulillah 

(845)/3709 juz 5 h. 630 
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6) Periwayat yang dilemahkan oleh Imam al-Tirmizi karena 

buruknya hafalannya, maka diantara mereka dihukumi oleh Ibnu 

Hajar dengan matru>k seperti Ibrahim bin al-Fadhl320, atau 

dihukumi al-Da‘i>f seperi ‘Asim bin Umar al-‘Umari321, atau 

dikuhumi al-muttaham seperti Hamzah al-Nusiaby322. 

7) Diantara lafaz al-jarh} yang digunakan oleh Imam al-Tirmizi: kas\i>r 

al-galat}, lafaz ini diberikan kepada Syarik dan Abu Bakar bin 

‘Iyyasy. Adapun Syarik, Ibnu Hajar mengomentarinya dengan 

s}adu>q yukht}iu kas\i>ran323, dan Abu Bakar bin Iyyas dikomentari 

Ibnu Hajar dengan mengatakan ‚s\iqah ahli ‘iba>dah namun ketika 

telah tua hafalannya menjadi buruk adapun catatannya s}ah}i>h}‛324. 

8) Periwayat yang disifati oleh Imam al-Tirmizi denggan ‘adm al-

hifz} jama>‘atun taraku>, seperti al-Haris bin Nabhan, Ibnu Hajar 

mengomentarinya dengan matru>k325, bahkan dengan lafaz laysa  

‘indahu  bi al-h}a>fiz}326. Juga kepada perriwayat Hammad bin 

Waqid, Imam al-Tirmizi mengomentarinya dengan laysa bi al-

h}a>fiz}, Ibnu Hajar mengatakan d}ai>f327. Berdasarkan perbandingan 

antara komentar mereka, maka perlu berhati-hati terhadap 

                                                           
320 Ibnu Hajar al-Asqalani , Taqri>b al-Tahz\i>b, (230) 
321 Ibnu Hajar al-Asqalani , Taqri>b al-Tahz\i>b, (3085) 
322 Ibnu Hajar al-Asqalani , Taqri>b al-Tahz\i>b, (1527) 
323 Ibnu Hajar al-Asqalani , Taqri>b al-Tahz\i>b, (2802) 
324 Ibnu Hajar al-Asqalani , Taqri>b al-Tahz\i>b, (8042) 
325 Muhammad bin Isa Al-Tirmizi, Al-Ja>mi‘ Al-Mukhtas}ar min Al-Sunan ‘an Rasulillah 

(1775) juz 4, h. 243 
326 Muhammad bin Isa Al-Tirmizi, Al-Ja>mi‘ Al-Mukhtas}ar min Al-Sunan ‘an Rasulillah 

(812) juz 3, h. 167 
327 Ibnu Hajar al-Asqalani , Taqri>b al-Tahz\i>b, hal 1027 
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periwayat yang dihukumi dengan lafaz ‘adm al-h}ifz} oleh Imam al-

Tirmizi, karena periwayat tersebut ada banyak komentar dari 

ulama kritikus hadis lainnya yang berbeda dengan komentar Imam 

al-Tirmizi, seperti komentar matru>k, da‘i>f, s}adu>q. 

Adapun periwayat yang dihukumi majhu>l oleh Imam al-

Tirmizi maka hukum tersebut memiliki kesamaan dengan hukum yang 

ditetapkan oleh ulama kritikus hadis lainnya. Diantara periwayat yang 

dihukumi majhu>l oleh Imam al-Tirmizi: Abd al-Malik bin ‘Allaq328, 

Harun Abu Muhammad329, yang oleh Ibnu Hajar keduanya juga 

dikomentari dengan majhu>l330.  

Sebagaimana komentar Abu Zur’ah, Abu Hatim, al-Hakim, 

Ibnu Hibban, Ibnu ‘Adi, al-Darakutni, al-Zahabi dan Ibnu Hajar331 

juga memiliki kesamaan dengan komentar Imam al-Tirmizi kepada 

periwayat, Abu al-Mubarak332, Abu Nu’man333, Abu Waqqash334 

dengan lafaz majhu>l. Namun pada periwayat Hilal bin Abdillah, Imam 

al-Tirmizi mengomentarinya dengan majhu>l, adapun Ibnu Hajar 

                                                           
328 Muhammad bin Isa Al-Tirmizi, Al-Ja>mi‘ Al-Mukhtas}ar min Al-Sunan ‘an Rasulillah 

(1856) juz 4, h. 287 
329 Muhammad bin Isa Al-Tirmizi, Al-Ja>mi‘ Al-Mukhtas}ar min Al-Sunan ‘an Rasulillah 

(2887) juz 5, h. 162 
330 Ibnu Hajar al-Asqalani , Taqri>b al-Tahz\i>b, (4229), (7298) 
331 Ibnu Hajar al-Asqalani , Taqri>b al-Tahz\i>b, (33/332) 
332 Muhammad bin Isa Al-Tirmizi, Al-Ja>mi‘ Al-Mukhtas}ar min Al-Sunan ‘an Rasulillah 

(2918) juz 5, h. 180 
333 Muhammad bin Isa Al-Tirmizi, Al-Ja>mi‘ Al-Mukhtas}ar min Al-Sunan ‘an Rasulillah 

(2633) juz 5, h. 20 
334 Muhammad bin Isa Al-Tirmizi, Al-Ja>mi‘ Al-Mukhtas}ar min Al-Sunan ‘an Rasulillah 

(1775) juz 4, h. 243 
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mengomentarinya dengan matru>k335. Juga pada periwaayat Abu al-

Jariyah al-‘Abdi, Imam al-Tirmizi mengomentarinya dengan 

majhu>l336, adapun Ibnu Hajar mengomentarinya dengan maqbu>l 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
335 Ibnu Hajar al-Asqalani , Taqri>b al-Tahz\i>b, (7393) 
336 Muhammad bin Isa Al-Tirmizi, Al-Ja>mi‘ Al-Mukhtas}ar min Al-Sunan ‘an Rasulillah 

(2933) juz 5, h. 188 



118 
 

 
 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Imam al-Tirmizi adalah salah satu kritikus hadis yang berkontribusi besar 

terhadap menentukan kualitas suatu hadis memalui standarisasi isnadnya.  

Standarisasi ini dapat dirampungkan Imam Tirmizi setelah melalui 

berbagai penelitian yang tertuang dalam kitab al-Jami 

2. Imam al-Tirmizi dalam menerapakan kaedah al-jarh{ wa al-ta‘di>l di kitab 

Sunan al-Tirmizi adalah konsisten. Ia dengan telit dan cermat 

menerapakan sistematika isnad dalam Sunan al-Tirmizi 

3. Metode yang digunakan Imam al-Tirmizi dalam penerapam al-jarh{ wa al-

ta‘di>l ada tiga yaitu mengutip langsung dari gurunya; mengutip informasi 

terkait periwayat dari ulama kritikus hadis terdahulu dan maklumat yang 

yang bersumber dari ijtih}a>d Imam al-Tirmizi 

B. Implikasi 

Berdasarkan hasil penelitia terdapat beberapa implikasi yang didapatkan yaitu 

1.  Implikasi Ilmiah 

Memberikan kontribusi pemikiran mengenai Imam al-Tirmiz\i>, 

terutama mengenai hasil penelitiannya tentang al-jarh} wa al-ta‘di>l terhadap 

periwayat hadis, Sekaligus dapat menambah khazanah intelektual dalam 

perkembangan ilmu  pengetahuan pada umumnya dan ilmu-ilmu keislaman 

khususnya. 
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2. Implikasi Praktis 

a.  Menjadi media informasi bagi pemerhati kajian hadis dan pemikiran. 

Sekaligus sebagai sumbangsi penulis pada literature ilmu hadis yang 

boleh dikata masih banyak diperlukan, meskipun kajian ini juga masih 

sangat jauh dari yang diharapkan, akan tetapi, sekurang-kurangnya 

menjadi pendorong semangat meningkatkan penelitian terhadap hadis-

hadis nabi. 

b.  Menjadi salah satu buah pikiran tertulis sehingga berguna bagi pengkaji 

hadis khususnya naqd al-hadis mengenai hadis dan masyarakat lainnya 

yang ingin mengetahui sejarah hadis lebih luas. 
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