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KATA PENGANTAR 

﷽  

ى جَعَلَ القُْرْ�نَٓ كِتَاً� خَتمََ بِهِ الْكُ�ُبَ وَ��ْ�زََ�ُ �لىََ نبيٍَِّ  ِ نِْ��َاءَ بِدِ�نٍْ �اَمٍ َ�اِ�ٍ  اَلحَْمْدُ � ا�� خَتمََ بِهِ اْ��
اتُ وَالبرََْكاَتُ وَبِ  الَِ�اتُ وَبِفَضِْ�ِ تتََنزَ�لُ الَْ�يرَْ ى بِنِعْمَتهِِ تتمَِ� الص� ِ توَْفِْ�قِهِ تتَحََق�قُ خَتمََ بِهِ اْ��دَْ�نَ ا��

 . المَْقاَصِدُ وَالغْاََ�تُ 
�
َ�َ ا

�
دًا عَبْدُهُ وَرَسُوُْ�ُ ��شْهدَُ ��نْ لاَ ا لا� الله وَْ�دَهُ لاَشرَیِكَْ َ�ُ وَ��شْهدَُ ��ن� مُحَم�

ا بعَْدُ  ، ��م� ابِهِ ��جمَْعِينَْ �ِ�ِ وَ��صحَْ دٍ وَ�لىََ �   .وَصَلى� الله �لىََ مُحَم�

Puji syukur kehadirat Allah swt. karena atas petunjuk, taufik, cahaya ilmu 

dan rahmat-Nya sehingga penelitian ini dapat terwujud dengan judul 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 

1. Konsonan 

 K = ك   S = س    B = ب  

 L = ل Sy = ش  T = ت

 M = م {S = ص  |S = ث

 N = ن {D = ض  J = ج

 W = و {T = ط  {H = ح

 H = هـ {Z = ظ  Kh = خ

 Y = ي A‘ = ع  D = د

    G = غ  |Z = ذ

    F = ف  R = ر

    Q = ق  Z = ز

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 vocal bahasa Indonesia, terdiri atas vocal  

tunggal atau monoftong dan vocal rangkapat audiftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 



 
 

 

ix

 

 

 

 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

 

 

 

 Contoh: 

ـوْ لقَ   h}umaid : حمَُ�یْد   : qaul 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

 

 

 

 

 Contoh: 

rama :  رَمَـى    ma>ta :  م�اَ تَ  > 

ُـوْ تُ     d}a‘i>f :  ضَعِ��فْ   yamu>tu :  یَ�م

Nama Huruf Latin Nama Tanda 

fath}ah a a  َا 
kasrah i i  ِا 

d}ammah u u  ُا 

Nama Huruf Latin Nama Tanda 

fath}ah danya ai a dan i  ْى◌َ 
fath}ah danwau au a dan u  ْو◌َ 

Nama Harkat dan Huruf 

fath}ah dan alif atau ya  َ ... ى... َ | ا  
Kasrah dan ya ى 

d}amah danwau  ُو 

Huruf dan Tanda 

a> 

i> 

u> 

Nama 

a dan garis di atas 

i dangaris di atas 

u dan garis di atas 



 
 

 

x

4. Syaddah (Tasydi>d) 

Syaddah atau tasydi>d yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

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

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

حَ صحَ�   : s}ah}h}ah}a  ٌال اعٌ   dajja>l : دَ��  ‘<wad}d}a : وَض�

5. Kata Sandang 

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

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

qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang 

mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan 

dihubungkan dengan garis mendatar (-). 

Contohnya: 

حِیحُ  ـص� اَل   : al-s}ah}i>h }(bukan as-sah}i>h})  عِیْفاَل ض�   : al-d}a‘i>f (bukan ad}-d}a‘i>f) 

6. 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. 

Contohnya: 

  syai’un : شَـيْءٌ   Sya>’a : شَاءَ 

7. 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 



 
 

 

xi

kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa 

Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi 

ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata al-Qur’an  (dari al-

qur’a>n), Sunnah, hadis, dan khusus. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi 

bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara 

utuh.  

Contoh: 

D{a‘i>f al-h{adis\   Al-Sunnah qabl al-tadwi>n 

8. 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), ditransli-terasi tanpa 

huruf hamzah. 

Contoh: 

اللهِ  عَْ��دُ   ‘abdulla>h   ِاللهِ  عُبَیْد  ‘ubaidilla>h 

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

Contoh: 

Al-Mustadrak ‘alaal-S{ahi>h}ain Ibn H{ajr Al-‘Asqa>ni> 

10. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt. = subh}a>nahu> wa ta‘a>la>   saw. = s}allalla>hu ‘alaihi wa sallam 

a.s.  = ‘alaihi al-sala>m    r.a.   = rad}iayallahu ‘anhu / ‘anha 

H    = Hijriah      M     = Masehi 

w.   = Wafat tahun 

QS. …/…: 4 = QS al-Baqarah / 2: 4 atau A<li 'Imra>n/3:4 
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ABSTRAK 

Nama     : M. Yusuf Assagaf 

NIM     : 80700217006 

Judul Tesis        : Manajemen Hati Perspektif Hadis Nabi Muhammad SAW 
 

Pokok masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana hadis-hadis 
tentang manajemen hati. Adapun sub masalah yang dipecahkan dalam penelitian 
ini adalah: 1) Bagaimana kualitas hadis-hadis Manajemen hati, 2) Bagaimana 
hakikat hati menurut hadis Nabi dan 3) Bagaimana langkah-langkah manajemen 
hati menurut hadis. Sedangkan tujuan penelitian ini adalah untuk: 1) 
Menjelaskan kualitas hadis-hadis yang terkait dengan manajemen hati, sehingga 
dapat menjadi hujjah dalam menjaga dan memelihara hati, 2) Mengetahui 
hakikat hati menurut hadis dan 3) Mengetahui langkah-langkah manajemen hati 
berdasarkan hadis Nabi saw.    

Untuk menjawab permasalahan di atas, peneliti menggunakan pendekatan 
multidisipliner, yaitu pendekatan ilmu hadis, tasawwuf, psikologi dan sains. 
Penelitian ini tergolong library research, data dikumpulkan dengan mengutip, 
menyadur dan menganalisis isi (content analysis) terhadap literatur yang 
representatif dan mempunyai relevansi dengan masalah yang dibahas, kemudian 
mengulas dan menyimpulkannya. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa; 1) Hadis-hadis yang berkaitan 
dengan manajemen hati terdapat 7 hadis, yaitu; a) terdapat noda hitam pada hati 
manusia setiap berbuat dosa, b) perkara halal dan haram telah jelas batasannya, 
c) Allah hanya melihat hati manusia, d) hati dapat berubah kapan saja, e) setan 
mengalir di pembulu darah, f) banyak tertawa mematikan hati, serta g) kebaikan 
menenangkan hati. Hadis-hadis tersebut berkualitas sahih, baik dari segi sanad 
maupun matan dan diriwayatkan secara makna. 2) Hakikat hati menurut hadis 
ialah segumpal daging yang secara fisik berbentuk lonjong dan dimaknai dengan 
jantung sebagai pusat penggerak seluruh organ tubuh, sedangkan secara batin 
hati merupakan penentu baik atau buruknya perbuatan dan merupakan pusat 
penilaian Allah terhadap kualitas manusia. Dan 3) langkah-langkah manajemen 
hati meliputi 5 hal; a) memelihara diri dari dosa kecil ataupun dosa besar, b) 
senantiasa melakukan perbuatan baik, c) menghindari tertawa secara berlebihan, 
d) waspada dari gangguan-gangguan setan, dan e) senantiasa berdoa kepada 
Allah agar hati istiqamah dalam agama dan ketataan.  

Tesis ini diharapkan dapat menambah pemahaman masyarakat luas 
bahwa hati memiliki peranan yang amat penting dalam hal baiknya kualitas jasad 
dan perbuatan manusia, utamanya untuk mencapai derajat manusia terbaik yang 
telah disebutkan pada QS al-H}ujura>t/49: 13. Selain itu, tesis ini juga diharapkan 
dapat menjadi sumbangsi ilmiah untuk para akademisi, baik dalam hal khasanah 
keilmuan maupun penelitian yang terkait dengan penelitian ini. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Nabi Muhammad saw. sebagai pembawa risa>lah, layaknya manusia  pada 

umumnya dalam aspek kehidupan sehari-hari. Ia juga melakukan interaksi 

dengan manusia lainnya, baik kepada yang percaya (beriman) kepadanya ataupun 

yang tidak mempercayainya. Namun, yang membedakan antara Nabi dengan 

manusia lainnya adalah wahyu yang diturunkan kepadanya untuk disampaikan 

kepada manusia. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam QS. Fus}s}ilat / 04: 07; 

�مَا قُلْ  ن
�
ليَ�  یوَُ�  مِ�لْكمُُْ  �شرٌََ  ���َ  ا �

�مَا ا لهَكمُُْ  ��ن
�
َ�ٌ  ا

�
تقَِيموُا وَاِ�دٌ  ا لیَْهِ  فاَس�ْ

�
تغَْفِرُوهُ  ا   ِ�لمُْشرِْكِينَ  وَوَیلٌْ  وَاس�ْ

Terjemahnya ; 

Katakanlah (Muhammad) “aku ini hanyalah seorang manusia seperti 
kamu, yang diwahyukan kepadaku bahwa Tuhan kamu adalah Tuhan yang 
Maha Esa, karena itu tetaplah kamu (beribadah) kepada-Nya dan 
mohonlah ampunan kepadanya dan celakalah bagi orang-orang yang 
mempersekutukan-Nya.1 

Al-Qur’an yang merupakan salah satu wahyu yang diterima oleh Nabi 

Muhammad saw., tidak hanya disampaikan kepada manusia semata, melainkan ia 

juga mengamalkannya dalam kehidupan sehari hari, bahkan segala perilakunya 

berdasarkan tuntunan al-Qur’an sebagaimana dalam riwayat yang disampaikan 

oleh imam Ah}mad bin H}anbal dalam kitabnya tentang Sa‘id bin Hisyam yang 

bertanya kepada ‘A’isyah mengenai akhlak Nabi Muhammad saw., yaitu; 

��ْ�برِِینيِ عَنْ ُ�لقُِ رَسُولِ اللهِ صَلى� اللهُ �لَیَْهِ : سَ��لتُْ �اَ�شَِةَ، فقَُلتُْ  :عَنْ سَعْدِ ْ�نِ هِشَامٍ، قاَلَ 
؟ فقََالتَْ  َ   ٢).رواه ٔ�حمد. (كاَنَ ُ�لقُُهُ القُْرْ�نَٓ :  وَسَلم�

                                                           
1Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Cet. I; t.t., PT Tiga Serangkai 

Pustaka Mandiri, 1430 H /  2009 M), h. 447.   

2Abu> ‘Abdullah Ah}mad bin H}anbal bin Hila>l bin Asad al-Syaiba>ni>, Musnad al-Ima>m 
Ah}mad bin H}anbal, Juz XXXXII, (Cet. I; Bairut: Mu’assasah al-Risa>lah, 1418 H/1997 M), h. 183. 
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Artinya ; 

Dari Sa'ad Ibn Hisya>m berkata; saya bertanya kepada Aisyah, saya 
katakan; Tolong kabarkan kepadaku tentang akhlak Rasulullah saw., 
Aisyah menjawab; "Akhlak beliau adalah al-Qur’an." (H.R. Ahmad) 

Oleh karena segala sesuatu yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad 

saw. dalam kesehariannya, baik dalam hal perbuatan, ucapan, sifat ataupun diam-

nya terhadap sesuatu berdasarkan tuntunan al-Qur’an, maka para sahabat tidak 

ragu untuk mengikuti apa yang telah dilakukan oleh Nabi, bahkan tidak sedikit 

dari mereka yang menyampaikan tentang perihal Nabi saw. kepada keluarga, 

kawan, ataupun kepada orang yang tidak dikenalnya. 

Kredibilitas Nabi saw. sebagai makhluk yang paling mulia di alam 

semesta ini membuat para ulama antusias untuk menerima dan menyampaikan 

segala sesuatu yang dinisbahkan kepadanya, baik yang berupa perkataan, 

perbuatan, sifat maupun diamnya, semua itu disepakati oleh mayoritas ulama 

sebagai hadis.3 

Menurut umat Islam, hadis Nabi saw. berkedudukan sebagai sumber 

hukum tertinggi kedua setelah al-Qur’an, hal ini dinyatakan langsung oleh Allah 

swt. dalam QS. al-H}asyr / 51: 07; 

ُ  ��فاَءَ  مَا سُولِ  فلَِ��ِ  القُْرَى ��هْلِ  مِنْ  رَسُوِ�ِ  �لىََ  ا�� ي وَِ�لر�  وَا�نِْ  وَالمَْسَاكِينِ  وَالیَْتاَمَى القُْرْبىَ  وَِ�ِ
ِ��لِ  سُولُ  �َٓ�كمُُ  وَمَا مِ�كمُْْ  اْ��غْنِیَاءِ  بينََْ  دُوَ�ً  �كَُونَ  لاَ  كيَْ  الس� �قُوا فاَْ�تهَوُا عَنْهُ  نهَاَكمُْ  وَمَا فَُ�ذُوهُ  الر�  وَات

 َ ن�  ا��
�
َ  ا   العِْقَاب شَدِیدُ  ا��

                                                           
3Lihat Abu> ‘Abdillah, Muh{ammad bin Ibra>hi>m bin Sa‘dullah bin Juma>‘ah al-Kunani> al-

Humawi> al-Sya>fi‘i>, Badr al-Di>n, Al-Manhal al-Ruwa> fi> Mukhtas}}}ar ‘Ulu>m al-H}adi>s\ al-Nabawi>, 
(Cet. II; Damasyq: Da>r al-Fikr, 1306 H), h. 40. Sebagian ulama menambahkan bahwa dengan apa 
yang dinisbahkan kepada sahabat juga merupakan hadis berdasarkan pengertian terminologi-nya, 
lihat Abu> al-Asyba>l H}asan al-Zuhairi> A<li Mandu>h al-Mans}u>ri> al-Mis}ri>, Dawrah Tadri>biyyah fi> 
Mus}t}alah al-H}adi>s\, Juz III, (t.t.: Duru>s S{awtiyyah Qa>ma bi Tafri>giha> Mawqi‘ al-Syibkah al-
Isla>miyyah, t.th), h. 2. 
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Terjemahnya; 

Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya 
(yang berasal) dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, 
kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang 
yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-
orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, 
Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. 
dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras 
hukumannya.4 

Selain itu, hadis Nabi saw. memiliki fungsi sebagai baya>n al-ta‘ki>d, baya>n 

al-tafsi>r dan baya>n al-tasyri>’ terhadap al-Qur’an.5 Hal ini tidak terlepas dari tugas 

Nabi saw. sebagai penyampai risa>lah. Oleh karena itu, al-Qur’an maupun hadis 

tidak dapat dipisahkan, keduanya harus berjalan beriringan. Sebab untuk 

memahami al-Qur’an, dibutuhkan penjelasan dari hadis. Begitupun sebaliknya, 

untuk memahami hadis dibutuhkan pendukung dari al-Qur’an. Namun, eksistensi 

hadis sebagai sumber hukum bagi umat Islam kurang mendapatkan perhatian 

khusus seperti halnya al-Qur’a yang mana keaslian tulisan maupun lisannya akan 

terus terjaga. Bahkan Nabi saw. pernah melarang penulisan hadis, meskipun 

kemudian disusul riwayat yang mengizinkan penulisannya. 

Perbedaan antara al-Qur’an dan hadis Nabi saw. juga dapat dilihat pada 

proses periwayatannya. Ayat-ayat al-Qur‘an semuanya mutawa>tir.6 Sementara 

hadis Nabi saw. sebagian mutawa>tir dan sebagian tidak mutawa>tir. Bahkan 

                                                           
4Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 545.   

5Sebagian ulama menyebut baya>n al-ta’ki>d atau baya>n al-taqri>r artinya hadis menjelas-
kan apa yang sudah dijelaskan al-Qur’an, misalnya hadis tentang shalat, zakat, puasa dan haji. 
Lihat Abdul Majid Khon, Ulumul Hadis, (Cet I; Jakarta: Amzah, 2012), h. 18. 

6Mutawa>tir secara bahasa berarti al-mutata>bi’; yang datang kemudian, beriring-iringan, 
atau berurutan. Sedangkan secara istilah yaitu hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah orang yang 
banyak dan mustahil menurut tradisi mereka sepakat untuk berdusta dari sesama jumlah banyak 
dari awal sampai akhir sanad. Lihat Subhi as-Shalih, Membahas Ilmu-Ilmu Hadis, Terj. Tim 
Pustaka Firdaus (Cet II; Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), h. 133. 
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banyak yang a>h}a>d.7 Oleh karena itu, al-Qur‘an dari segi periwayatan berkeduduk-

an sebagai qat}’i> al-wuru>d (pasti), sehingga tidak perlu dilakukan kajian mengenai 

keabsahannya. Sedangkan hadis Nabi saw. sebagian berkedudukan sebagai qat}’i> 

al-wuru>d dan sebagian lagi z}anni> al-wuru>d (masih perkiraan), sehingga diperlu-

kan kajian untuk mengetahui kebenaran periwayatan dan kekuatan hukumnya.8 

Hadis Nabi saw. di samping sebagai sumber hukum bagi umat Islam, juga 

memperhatikan permasalahan yang dapat dialami oleh umat Islam. Di antara 

perhatian yang disampaikan oleh Rasulullah dalam hadisnya ialah perhatian 

terhadap situasi dan kondisi hati. 

Hati merupakan salah satu bagian dari organ pada tubuh manusia yang 

berupa segumpal darah dan memiliki pengaruh penting terhadap kondisi tubuh 

manusia. Kondisi hati yang baik atau buruk dapat mempengaruhi organ tubuh 

lainnya. Hal ini sebagaimana yang telah dijelaskan oleh salah satu hadis Nabi 

saw. yang terdapat di dalam kitab Sunan Ibn Ma>jah dari al-Nu‘man bin Basyir, 

sebagai berikut; 

ثنَاَ رُو َ�د� ثنَاَ: قاَلَ  رَافِعٍ  ْ�نُ  عمَْ ِ  عَبْدُ  َ�د� ، عَنِ  زَائِدَةَ، ��بيِ  ْ�نِ  زَكَرِ��  عَنْ  المُْبَارَكِ، ْ�نُ  ا�� عْبيِِّ  الش�
عْتُ : قاَلَ  ، �لىََ  یقَُولُ  �شَِيرٍ، ْ�نَ  الن�عْمَانَ  سمَِ صْبَعَیْهِ  وَ��هْوَى المِْنْبرَِ

�
لىَ  ِ�

�
ِ  رَسُولَ  عْتُ سمَِ : ��ذُنیَْهِ  ا  ا��

، �لَیَْهِ  اللهُ  صَلى�  َ ، الَْ�لاَلُ «: یقَُولُ  وَسَلم� ٌ ، وَالحَْرَامُ  بينَِّ ٌ  مِنَ  كَثِيرٌ  یعَْلمَُهَا لاَ  مُشْ�بهَِاَتٌ  وَبَ�نهَْمَُا بينَِّ
�قىَ فمََنِ  الن�اسِ، بهُاَتِ  ات ��  الش�� تَبرَْ ینِهِ  اس�ْ بهُاَتِ ا فيِ  وَقعََ  وَمَنْ  وَعِرْضِهِ، ِ�ِ  الحَْرَامِ، فيِ  وَقعََ  لش��
اعِي ن�  ��لاَ  فِ�هِ، �رَْتعََ  ��نْ  یوُشِكُ  الحِْمَى، حَوْلَ  �رَْعَى كاَلر�

�
ن�  ��لاَ  حمَِى، مَِ�ٍ  لِكلُِّ  وَا

�
ِ  حمَِى وَا  ا��

                                                           
7Kata a>h}a>d adalah bentuk plural (jamak) dari ah}ad dengan makna wa>h}id; satu, tunggal 

atau esa. Hadis wa>h}id berarti hadis yang diriwayatkan oleh seoarng perawi. A<h}a>d dengan 
dipanjangkan bacaannya mempunyai makna kesatuan. Nilai angka satuan tidak harus satu, tetapi 
dari satu hingga Sembilan. Secara istilah, hadis a>h}a>d ialah hadis yang tidak memenuhi 
persyaratan hadis mutawa>tir. Lihat Abdul Majid Khon, Ulumul Hadis, h. 154. 

8Zulfahmi Alwi, Studi Hadis Dalam Tafsir al-Mara>gi> Analisis Kualitas Hadis dalam 
Tafsir Surah A<li ’Imra>n (Cet I; Makassar: Alauddin University Press, 2012), h. 2. 
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ن�  ��لاَ  مََ�ارِمُهُ،
�
ذَا مُضْغةًَ، الجَْسَدِ  فيِ  وَا

�
ذَا كلُ�هُ، الجَْسَدُ  صَلحَُ  صَلحَُتْ  ا

�
 الجَْسَدُ  فسََدَ  فسََدَتْ، وَا

  )رواه ا�ن ما�ه( ٩.«القْلَبُْ  وَهيَِ  ��لاَ  كلُ�هُ،

Artinya; 

Al-Nu‘ma>n bin Basyi>r berkata di atas mimbar dan mengisyaratkan 
dengan jari-jarinya di kedua telinganya, "Saya mendengar Rasulullah saw. 
bersabda: "(Sesuatu) yang halal telah jelas dan yang haram juga telah 
jelas, dan di antara keduanya ada perkara syubhat (samar-samar) yang 
kebanyakan orang tidak mengetahuinya. Barangsiapa dapat menjaga diri 
dari perkara syubhat itu berarti ia telah menjaga agama dan kehormatan-
nya, dan barangsiapa terjatuh ke dalam perkara syubhat berarti ia telah 
terjatuh dalam keharaman. Seperti penggembala yang menggembala 
hewan ternak-nya di sekitar daerah terlarang, dikhawatirkan hewannya 
akan masuk ke wilayah yang terlarang itu. Ketahuilah, bahwa setiap raja 
memiliki larangan, dan larangan Allah adalah sesuatu yang di haramkan-
nya. Ketahuilah, di dalam tubuh terdapat segumpal darah, jika ia baik 
maka akan baiklah seluruh tubuh. Namun jika ia rusak maka akan rusak 
pulalah seluruh tubuh, ketahuilah bahwa segumpal darah tersebut adalah 
hati." (H.R. Ibn Majah). 

Pada bagian-bagian akhir hadis di atas menjelaskan bahwa kondisi hati 

yang baik akan membuat seluruh organ tubuh lainnya baik, sedangkan kondisi 

hati yang buruk atau rusak akan membuat anggota tubuh lainnya buruk. Hal ini 

menunjukkan bahwa pengaruh hati terhadap organ tubuh lainnya sangatlah besar. 

Oleh karena itu, penting untuk menjaga kondisi hati, karena pada dasarnya hati 

seperti halnya badan yang dapat merasakan kelesuan. Sebagaimana perkataan 

‘Ali> bin Abi> T}a>lib kepada al-Naji>b bin al-Sari>, bahwa; 

ِيِّ  ْ�نِ  الن�جِیبِ  عَنِ  ُ  رَضيَِ  �ليَِ�  ليِ  قاَلَ  :قاَلَ  السر�  لهَاَ وَاطْلبُُوا القُْلوُبَ  هَذِهِ  ��جمِ�وا«: عَنْهُ  ا��
اَ الحِْكمْةَِ؛ طَرَائفَِ  نه�

�
 ١٠.«اْ��بدَْانُ  تمََل�  َ�َ  تمََل�  فاَ

                                                           
9Ibn Ma>jah, Abu> ‘Abdillah Muh}ammad bin Yazi>d al-Quzwaini>, Sunan Ibn Ma>jah, Juz II, 

(t.t.: Da>r Ih}ya>’ al-Kutub al-‘Arabi>, t.th.), h. 1318. 
10Abu> ‘Umar Yu>suf bin ‘Abdullah bin Muh}ammad bin ‘Abd al-Barr bin ‘A<s}im al-Namri> 

al-Qurt}ubi>, Ja>mi‘ Baya>n al-‘Ilm wa Fad}lih, Juz I, (Cet. I; Saudi Arabiyyah: Da>r Ibn al-Jauzi>, 1414 
H/1994 M), h. 433. 
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“Dari al-Naji>b bin al-Sari>, ia berkata; Ali> berkata kepadaku “hiburlah hati 
kalian dan carilah kebijaksanaan baginya, karena sesungguhnya hati bisa 
lesu sebagaimana lesunya badan”. 

Perkataan Ali bin Abi Talib tersebut menjelaskan bahwa hati seperti 

halnya badan yang juga dapat merasakan kelesuan, kelelahan atau semacamnya. 

Oleh karena itu, hati juga membutuhkan hiburan dan hak untuk beristirahat. Hal 

tersebut ditegaskan oleh hadis Nabi saw. yang terdapat di dalam kitab S}ah}i>h} 

Muslim dari H}anz}alah, bahwa; 

ثنيَِ  سحَْاقُ  َ�د�
�
�َ  مَ�صُْورٍ، ْ�نُ  ا مَدِ، عَبْدُ  ��ْ�برََ عْتُ  الص� ثُ، ��بيِ  سمَِ دِّ ثنَاَ يحَُ ، سَعِیدٌ  َ�د�  عَنْ  الجُْرَْ�ريِ�

، عُثْمَانَ  ��بيِ  ْدِيِّ ، �لَیَْهِ  اللهُ  صَلى�  اللهِ  رَسُولِ  عِنْدَ  كُن�ا: قاَلَ  حَ�ظََْ�َ، عَنْ  ا�نه� َ  ناَ،فوََعَظَ  وَسَلم�
لىَ  جِ�تُْ  ثمُ� : قاَلَ  الن�ارَ، فذََك�رَ 

�
بْیَانَ  فضََاحَكْتُ  البَْ�تِْ  ا  فخََرَجْتُ : قاَلَ  المَْرْ��ةَ، وَلاَعَبْتُ  الصِّ

، ذَِ�َ  فذََكَرْتُ  �كَْرٍ  ���َ  فلَقَِ�تُ   اللهُ  صَلى�  اللهِ  رَسُولَ  فلَقَِ�ناَ تذَْكُرُ، مَا مِ�لَْ  فعََلْتُ  قدَْ  وَ���َ : فقَاَلَ  َ�ُ
، �لَیَْهِ  َ ثْتُهُ  »مَهْ «: فقَاَلَ  حَ�ظََْ�ُ  َ�فقََ  اللهِ  رَسُولَ  �َ : فقَُلتُْ  وَسَلم� : �كَْرٍ  ��بوُ فقََالَ  ِ�لَْ�دِیثِ، فََ�د�
 �كَُونُ  َ�َ  �كمُُْ قلُوُ  �كَُونُ  كاَنتَْ  وَلوَْ  وَسَا�ةًَ، سَا�ةًَ  حَ�ْظََ�ُ  �َ «: فقَاَلَ  فعََلَ، مَا مِ�لَْ  فعََلْتُ  قدَْ  وَ���َ 
كْرِ، عِنْدَ  رُقِ  فيِ  �لَیَْكمُْ  �سَُلمَِّ  حَتى�  المَْلاَ�كَِةُ، لصََافحََتْكمُُ  اّ�ِ   ١١.)رواه مسلم( .«الط�

Artinya; 

Dari H}anz}alah dia berkata; Ketika kami berada di sisi Rasulullah saw., 
beliau biasa mengingatkan kami dan menuturkan tentang neraka. 
H}anz}alah. berkata; Namun ketika aku sudah kembali ke rumah, aku 
tertawa bersama anak-anakku dan bermain-main bersama istri. H}anz}alah 
berkata; maka aku pun keluar dan bertemu dengan Abu Bakar, lalu aku 
ceritakan kebiasaanku kepadanya. Abu Bakr menjawab; Demikian juga 
saya biasa melakukan hal itu. Lalu kami bertemu dengan Rasulullah, 
maka aku berkata; 'Ya Rasulullah, H}anz}alah telah munafik! Beliau 
bertanya: 'Kenapa demikian wahai H}anz}alah? 'aku pun menuturkan 
kebiasaanku pada beliau, maka beliau bersabda: "Wahai H}anz}alah, 
perbaharuilah iman secara berkala (dari waktu ke waktu, secara bertahap, 
tidak spontanitas), sekiranya keadaan kalian adalah sebagaimana keadaan 
kalian saat bersamaku, niscaya para malaikat akan menyalami kalian 
hingga ketika di perjalanan kalian." (H.R. Muslim)  

                                                           
11Abu> al-H}usain Muslim bin al-H}ajja> al-Qusyairi> al-Naisa>bu>ri>, Al-Musnad al-S}ah}i>h} al-

Mukhtas}ar bi Naql al-‘Adl ‘àn al-‘Adl al-D}a>bit} ila> Rasu>lillah S}allallahu ‘alaihi wa Sallam, Juz IV, 
(Bairu>t: Da>r Ih}ya> al-Tura>s\ al-‘Arabi>, t.th.), h. 2107. 
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Hadis tersebut menuturkan tentang kisah Hanzalah yang resah karena 

kebiasaannya tertawa dan bermain-main dengan keluarganya ketika ia berada di 

rumah, kemudian ia mengingat saat ia bersama Rasulullah yang mengingatkan 

kepadanya tentang neraka. Hanzalah kemudian datang kepada Abu Bakar dan 

menceritakan kebiasaannya tersebut, tetapi ternyata Abu Bakar juga melakukan 

hal itu. Tidak puas dengan jawaban Abu Bakar, Hanzalah mendatangi Nabi saw. 

dan menceritakan kebiasaannya. Nabi pun bersabda kepadanya dan memberikan 

nasehat kepadanya agar mengurangi kebiasaan tersebut secara bertahap. Dengan 

peristiwa tersebut, dapat dipahami bahwa Nabi saw. tidak melarang kebiasaan 

Hanzalah dan membolehkan sesekali untuk bersenda gurau dan tertawa.  

Berdasarkan hadis-hadis di atas beserta penjelasan secara singkatnya, 

dapat dipahami bahwa hati memiliki pengaruh besar terhadap tubuh manusia. 

Hati yang baik akan membuat kondisi tubuh menjadi baik, sedangkan hati yang 

buruk akan membuat kondisi tubuh menjadi buruk. Selain itu, hati juga dapat 

mengalami kelesuan. Oleh karena itu, untuk menjaga hati agar tetap berada 

dalam kondisi yang baik, maka perlu pengolahan atau manajemen yang tentunya 

berdasarkan pada petunjuk-petunjuk dari hadis Nabi saw. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka muncul permasalahan pokok 

yang akan dibahas dalam penelitian ini, yakni bagaimana konsep manajemen hati 

dalam perspektif hadis Nabi saw. yang pokok permasalahannya dibagi 

berdasarkan sub-sub masalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana kualitas hadis-hadis tentang manajemen hati? 

2. Bagaimana hakikat hati menurut hadis Nabi Muhammad saw.? 
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3. Bagaimana langkah-langkah manajemen hati menurut hadis Nabi 

Muhammad saw.? 

C. Pengertian Judul dan Ruang Lingkup Penelitian 

Menyadari luasnya ruang lingkup hadis dan pembahasan tentang hati 

dalam berbagai disiplin dan perkembangan ilmu pengetahuan. Peneliti sejak awal 

perlu menegaskan pengertian judul dan ruang lingkup penelitian untuk 

menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan terhadap penelitian ini. Judul 

penelitian ini adalah Manajemen Hati Perspektif Hadis Nabi Muhammad SAW. 

Selanjutnya peneliti akan menjelaskan term-term dalam judul di atas beserta 

dengan cakupan ruang lingkupnya. Terdapat lima term yang selanjutnya akan 

dijelaskan, yaitu: 

1. Manajemen hati 

Kata manajemen dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) bermakna 

proses pemakaian sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran yang telah 

ditentukan atau penggunaan sumber daya secara efektif.12 Kata tersebut pada 

dasarnya merupakan kata serapan dari bahasa inggris, yakni management yang 

berbentuk nomina dapat berarti pengelolaan, pengurus atau pimpinan. Sementara 

dalam bentuk verbanya (manage) dapat berarti mengelola atau mengatur. 13 

Hati dalam KBBI memiliki banyak arti, yaitu; 1. Bagian perut yang 

merah kehitam-hitaman warnanya, terletak di sebalah kanan perut besar yang 

berguna untuk mengambil sari-sari makanan di dalam darah dan menghasilkan 

empedu, 2. Daging dari hati sebagai bahan makanan (hati binatang sembelihan), 

                                                           
12Kementerian Pendidikan Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Cet. XVI; 

Jakarta: Pusat Bahasa, 2008 M), h. 887. 

13John M. Echols dan Hasan Shadily, Kamus Indonesia Inggris, (Jakarta: Balai Pustaka: 
1994), h. 520. 
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3. Jantung, 4. Sesuatu yang ada di dalam tubuh manusia yang dianggap sebagai 

tempat segala perasaan batin dan tempat menyimpan pengertian-pengertian 

(perasaan), 5. Apa yang terasa dalam batin, 6. Sifat (tabiat) batin manusia, 7. 

Bagian yang di dalam sekali.14 Dari arti-arti hati yang telah di uraikan di atas, 

peneliti menggunakan arti yang keempat, yakni sesuatu yang ada di dalam tubuh 

manusia yang di anggap sebagai tempat segala perasaan batin dan tempat 

menyimpan segala rasa. 

Berdasarkan paparan di atas, maka maksud dari manajemen hati pada 

penelitian ini ialah konsep pengolahan hati yang merupakan pangkal segala 

perasaan yang ada pada diri manusia.  

2. Perspektif hadis Nabi Muhammad saw. 

Menurut KBBI kata perspektif memiliki 2 arti; 1. cara melukiskan suatu 

benda pada permukaan yang mendatar sebagaimana yang terlihat oleh mata 

dengan tiga dimensi (panjang, lebar, dan tingginya); 2. sudut pandang; 

pandangan;15 dari kedua defenisi tersebut, peneliti menggunakan defenisi yang 

berarti sudut pandang 

Kata hadis merupakan serapan dari bahasa arab yakni al-h}adi>s\ (الحدیث). 
Kata ini berasal dari akar kata يحدث-�دث  yang memiliki banyak arti dan makna, 

di antaranya dapat bermakna عكس قدم (lawan dari lama), أ�مر (terjadi), ابتدع 
(mengadakan), روى (menceritakan) dan sebagainya.16 Ibn Fa>ris melalui kitabnya 

Mu‘jam al-Maqa>yi>s al-Lugah menerangkan bahwa kata دث� yang terdiri dari 

huruf د ,ح dan ث menunjukkan kepada makna ون الش�� لم �كن� (adanya sesuatu 

                                                           
14Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 532. 

15Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI); Kamus versi online/daring 
(dalam jaringan), http://kbbi.web.id/perspektif (28 September 2016). 

16Ah}mad Warson Munawwir, Al-Munawwir (Kamus Arab-Indonesia), (Cet. XIV; 
Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997 M),  h. 241. 
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yang belum pernah ada), seperti halnya hadis karena ia merupakan sebuah ucapan 

yang menceritakan sesuatu.17 

Menurut muh}addis\i>n, hadis adalah apa yang disandarkan kepada 

Rasulullah saw. baik berupa perkataan, perbuatan, sifat ataupun diamnya.18 

Berdasarkan paparan di atas, maka dapat dipahami bahwa hadis adalah apapun 

yang disandarkan kepada Nabi Muhammad saw. baik berupa perkataan, 

perbuatan, taqri>r (penegasan) ataupun sifatnya. 

Beranjak dari penjelasan-penjelasan di atas, maka maksud dari perspektif 

hadis Nabi Muh}ammad saw. ialah menganalisa sesuatu dengan menggunakan 

sudut pandang hadis Nabi Muh}ammad saw. yang disandarkan kepadanya, baik 

yang berupa perkataan, perbuatan, penegasan ataupun sifatnya. Karena penelitian 

ini membahas tentang hati, maka peneliti akan membahas tentang hadis-hadis 

tentang hati. 

Penjelasan-penjelasan tentang pengertian judul di atas menunjukkan 

bahwa maksud dari Konstruksi Manajemen Hati Perspektif Hadis Nabi 

Muh}ammad saw. ialah konsep pengolahan hati yang merupakan pangkal segala 

perasaan yang ada pada diri manusia berdasarkan sudut pandang hadis Nabi 

Muh}ammad saw. 

D. Kajian Pustaka  

Kajian pustaka umumnya dimaknai dengan ringkasan, rangkuman dan 

atau teori yang ditemukan dari sumber bacaan (literatur) yang ada kaitanya 

                                                           
17Lihat Abu> al-H{usain Ah}mad bin Fa>ris bin Zakariya> al-Qazawaini> al-Ra>zi>, Mu’jam 

Maqa>yi>s al-Lu>gah, Juz II, (t.t., Da>r al-Fikr, 1399 H/1979 M), h. 36.  

18Lihat Muh}ammad Jama>l al-Di>n bin Muh}ammad Sa‘i>d bin Qa>sim al-H}alla>q al-Qa>simi>, 
Qawa>‘id al-Tah}di>s\ min Funu>n Mus}t}alah} al-H}adi>s\, (Bairut: Da>r al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.th.), h. 
61.  
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dengan tema yang akan diangkat dalam penelitian.19 Penelitian hadis merupakan 

suatu keniscayaan dalam kehidupan manusia sekarang. Dimana ajaran agama 

Islam yang dibawa oleh Rasulullah saw. Megharuskan untuk medapatkan 

informasi yang benar dan akurat. Penelitian hadis kalau hanya berkutat pada 

persoalan otentisitas hadis dari sisi sanad dan matan merupakan suatu yang 

mudah. Apalagi pada masa sekarang sudah banyak ditemukan dalam bentuk 

digital. Oleh karenanya penelitian hadis menjadi suatu yang mudah dibanding 

zaman dahulu yang dilakukan secara manual.20  

Penelitian hadis dalam konteks yang lebih luas perlu dilakukan untuk 

mendapatkan pemahaman yang proporsional dalam konteks kekinian. Dalam 

konteks tersebut dapat pula diakses melalui kitab-kitab hadis yang ditulis 

oleh ulama hadis ulama awal maupun ulama belakangan.21 

Kajian pustaka dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran 

tentang hubungan penelitian yang diajukan dengan penelitian sejenisnya yang 

pernah dilakukan terdahulu, sehingga menghindari adanya pengulangan dalam 

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

rujukan yang menggambarkan cara kerja penelitian yang akan dilakukan.22 

Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan, peneliti mendapatkan 

literatur yang secara umum dapat mendukung penelitian ini. Adapun sumber-

sumber yang peneliti dapat rujuk yaitu: 

                                                           
19Ibn H{ajar, Dasar-Dasar Metodologi Penelitian Kuantitatif (Cet. I; Jakarta: Raja 

Grafindo Persada, 1996 M.), h.  19. 

20Alfatih Suryadilaga, Aplikasi Penelitin Hadis dari Teks ke Konteks, (Cet. I; 
Yogyakarta: Teras, 2009 M), h. 2. 

21Alfatih Suryadilaga, Aplikasi Penelitin Hadis dari Teks ke Konteks, h. 2. 

22Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah; 
Makalah, Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Laporan Penelitian (Cet. I; Makassar: Alauddin Press, 
2014 M), h. 13-14. 
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1. Ryandi dalam Jurnal Kalimah tahun 2014 yang berjudul Konsep Hati 

Menurut al-Hakim al-Tirmizi. Jurnal ini secara umum membahas konsep 

hati menurut al-Hakim al-Tirmizi. Dalam pembahasannya Ryandi terlebih 

dahulu mengurai persoalan hati menurut al-Hakim al-Tirmizi yang 

menurutnya bukan hanya sebagai tempat bersemayamnya cinta (h}ubb), 

perasaan (‘a>mifah), melainkan juga tempat mengetahui (idra>k) dan intuisi 

(zauq). Kemudia Ryandi menjelaskan secara berurut struktur hati yang 

terdiri dari s}adr (dada) yang merupakan tempat pertemuan antara hati dan 

nafsu, serta merupakan tempat akal, qalb (hati) yang merupakan tempat 

ilmu karena dengannya manusia bertadabbur dan bertafakkur, fu’a>d (hati 

kecil) yang merupakan tempat ilmu-ilmu rahasia dan lubb (hati nurani) 

yang merupakan tempatnya iman / tauhid. Penelitian tersebut secara 

spesifik berbeda dengan penelitian ini yang akan membahas konsep 

manajemen hati hati berdasarkan sudut pandang hadis. 

2. Rovi Husnaini dalam Jaqfi: Jurnal Aqidah dan Filsafat Islam yang 

berjudul, Hati, Diri dan Jiwa (Ruh). Jurnal ini menjelaskan tentang 

konsep pembersihan jiwa (hati) yang terbagi dalam tiga macam, yaitu 

:Takhalli, Tah}alli dan Tajalli. Takhalli ialah membersihkan diri dari 

perbuatan maksiat yang dapat mengotori hati, seperti: cinta pada dunia, 

tamak, ‘uju>b (membanggakan diri), riya>’ (beramal karena ingin dipuji 

oleh manusia), takabbur (menganggap orang lain lebih rendah darinya), 

hasud (pembuat tipu daya) dan sum‘ah (memperdengarkan kebaikan-

kebaikannya kepada orang lain). Tah}alli ialah menghiasi diri dengan sifat 

dan perbuatan baik setelah terpenuhinya kewajiban-kewajiban, baik 

kewajiban yang nampak, seperti salat, puasa, zakat dan lain sebagainya 

maupun kewajiban yang tersembunyi, seperti iman, ihsan dan sebagainya, 
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kemudian menghiasinya dengan sifat dan perbuatan baik, seperti: zuhud 

(berhati-hati terhadap kehidupan dunia), qana‘ah (merasa cukup), s}abar 

(menanggung penderitaan), tawakkal (pasrah kepada Allah), muja>hadah 

(bersungguh-sungguh), rid}a> (menerama dengan senang hati ketetapan 

Allah), syukur (menyadari nikmat Allah) dan ikhla>s} (kemurnian dalam 

berbuat hanya untuk Allah).  Sedangkan Tajalli ialah tersingkapnya 

rahasia-rahasia gaib, yakni sebuah tahap setalah dua tahap sebelumnya 

telah dilalui. Berdasarkan uraian di atas, hal pokok yang menjadi 

pembeda dengan penelitian tesis ini, yaitu konsep pengolahan hati 

berdasarkan hadis. Sementara dalam jurnal tersebut membahas konsep 

pembersihan hati menurut ulama tasawwuf. 

3. Safria Andy dengan jurnal yang berjudul, Konsep Hati dalam Wacana al-

Qur’an dan al-Hadis. Jurnal ini secara umum membahas tentang konsep 

hati dalam al-Qur’an dan hadis. Pada awal pembahasannya, Safria Andy 

membedakan antara jiwa, jasad dan ruh yang terkadang di anggap sama. 

Selanjutnya ia menjelaskan eksistensi hati dari wacana al-Qur’an yang 

merupaka faktor terpenting atas keselamatan atau kecelakaan seseorang 

pada hari akhir. Tidak hanya itu, Safria Andy juga membahas konsep hati 

menurut hadis dan banyak menyebutkan hadis-hadis tentang hati, salah 

satu di antaranya adalah hadis yang membahas tentang eksistensi hati 

yang telah peneliti paparkan pada latar belakang masalah. Berdasarkan 

uraian tersebut, maka yang menjadi pembeda dalam penelitian ialah 

berfokus pada konsep hati berdasarkan hadis-hadis saja sekalipun tidak 

menutup kemungkina ayat al-Qur’an sebagai penegasan. Selain itu, dalam 

penelitian ini peneliti juga melakukan penelitian terhadap kualitas hadis 

yang membahas tenyang konsep hati.   
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4. Muhammad Hilmi Jalil, Zakaria Stapa dan Raudah Abu Samah dalam 

Jurnal Reflektika tahun 2016 yang berjudul, Konsep Hati Menurut al-

Gazali. Jurnal ini secara khusus mengkaji konsep hati menurut al-Gazali 

yang dimulai dengan defenisi hati, yakni unsur yang bersifat ketuhanan, 

bertujuan menempatkan ilmu dan berbolak-baliknya sifat. Selanjutnya 

Muhammad Hilmi Jalil dkk menjelaskan tujuan penciptaan hati yang 

memiliki peran terpenting dalam diri manusia. Kemudian secara berurut 

mereka membahas persoalan tentang jenis-jenis tentera hati (faktor 

pendukung hati), musuh hati dan ruang-ruang masuknya musuh ke dalam 

hati (hal-hal yang dapat merusak hati), dan terakhir sifat hati dan 

pembahagiannya (macam-macam hati). Seluruh hasil penelitian tersebut 

berdasarkan dari pemikiran al-Gazali, sehingga penelitian dalam tesis ini 

jelas berbeda, karena peneliti akan beranjak dari sudut pandang hadis.  

Berdasarkan uraian-uraian tentang literatur-literatur tentang hati dengan 

berbagai bentuk penelitian di atas, maka secara garis besarnya berbeda dengan 

penelitian ini. Namun, sedikit banyaknya literatu-literatur tersebut akan 

membantu peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini dengan adanya kesamaan 

tema penelitian yakni tentang persoalan hati. 

E. Kerangka Teoritis 

 Kerangka teoretis dalam penelitian ini pada mulanya menelusuri term-

term hati yang terdapat dalam al-Qur'an kemudian melanjutkan penelitian term-

term hati yang ada di dalam hadis Nabi saw. Setelah menemukan dari kedua 

sumber tersebut, peneliti akan membandingkan makna masing-masing term. 

Langkah selanjutnya, peneliti akan mengambil data dari berbagai literatur 

struktur hati, kemudian kembali mengolah data dan melihat kerangka hati pada 

diri manusia. Sebagai contoh misalnya sebagaimana yang telah disebutkan oleh 
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al-H}a>kim al-Tirmiz\i> yang menjelaskan tentang struktur hati yang terdiri dari s}adr 

(dada), qalb (hati), fu’a>d (hati kecil) dan lubb (hati nurani). Melalui kerangka 

analisis struktur hati tersebut dapat diketahui bagian hati mana yang dapat diolah 

oleh manusia. Setelah itu, peneliti menggunakan kerangka analisis teologis dan 

sains untuk menyingkap hakikat makna hati. 

 Penelitian tentang konsep manajemen hati dalam hadis Nabi saw. dibagi 

menjadi tiga langkah kerja. Pertama, melacak hadis-hadis tentang konsep 

manajemen hati melalui proses takhri>j al-h}adi>s\ untuk mengumpulkan seluruh 

hadis yang sesuai dengan penelitian ini. Kedua untuk membuktikan orisilalitas 

dan autentisitas hadis-hadis tersebut, maka perlu melakukan kritik hadis yang 

terdiri dari kritik sanad dan matan (naqd al-h}adi>s\). Indikator kesahihan sanad 

yaitu tersambung sanad dari Nabi saw. sampai mukharri>j, periwayatnya adil dan 

d}abi>t}, sedangkan indikator kesahihan matan yaitu terhindar dari sya>z\ dan 'illah. 

Ketiga, setelah penelitian hadis selesai, dibutuhkan langkah interpretasi dengan 

menggunakan kitab-kitab syarh} al-h}adi>s\ dan integrasinya di era sekarang ini 

dengan tujuan untuk menyingkap makna dibalik lafal hadis Nabi saw. tentang 

konsep manajemen hati. 

 Berdasarkan kerangka teoretis di atas dengan memahami lebih dalam 

hadis-hadis tentang konsep manajemen hati dan sudut pandang yang lebih 

komprehensip ditemukan beberapa hipotesis dasar bahwa hati merupakan sumber 

pengontrol perbuatan manusia yang kondisinya dapat berubah-ubah. Oleh karena 

itu, perlu sebuah manajemen untuk menjaga kondisi hati agar tetap normal. 

Adapun kerangka teoretis penelitian ini dapat divisualisasikan sebagai berikut: 
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Naqd al-h}adi>s\ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NB:     Garis Ordinat      

F. Metode Penelitian 

Penelitian merupakan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis dan 

penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan 

suatu persoalan atau menguji hipotesis untuk mengembangkan prinsip-prinsip 

umum. Metode penelitian adalah cara kerja bersistem yang menentukan 

keberhasilan suatu penelitian, serta menjadi langkah awal dimulainya sebuah 

langkah kerangka ilmiah dalam mengungkap dan membuktikan data orisinil. 

Hadis tentang hati 

Takhri>j al-h}adi>s\ 

Fiqh al-h}adi>s\ 

Hasil penelitian 

Hati sebagai 

pusat penilaian 

Allah 

Hati sebagai 

penentu baik 

buruknya 

perbuatan 

Kondisi Hati 

mudah 

berubah-ubah 
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Penelitian ini akan menyajikan pemahaman tentang konsep pengolahan hati 

melalui penjelasan hadis, dengan menggunakan metode penelitian sebagai 

berikut; 

1. Jenis penelitian  

Jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah penelitian kepustakaan 

(library research) yang menganalisis data yang bersifat kualitatif23 dan terfokus 

pada kajian kepustakaan atau literatur tertulis seperti buku, jurnal, artikel, dan 

dokumen. Penelitian ini bukan penelitian lapangan (field research) yang bersifat 

kuantitatif.24 

2. Metode pendekatan 

Pendekatan adalah proses, cara, atau usaha dalam rangka aktivitas 

penelitian untuk mengadakan hubungan dengan objek yang diteliti. Adapun 

pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain; 

a. Pendekatan ilmu hadis 

Dimensi kajian tesis ini adalah hadis-hadis tentang konsep manajemen 

hati, sehingga langkah awal pada penelitian ini akan merujuk pada kitab sumber 

hadis terlebih dahulu. Selanjutnya, dalam melakukan interpretasi hadis, dapat 

dilakukan dengan menggunakan kitab ilmu hadis, seperti ‘ilm rija>l al-h}adi>s\, ‘ilm 

al-jarh} wa al-ta’di>l25, ‘ilm ma’a>ni>26,  dan sebagainya.. 

                                                           
23Yaitu menerangkan data dalam bentuk uraian dan tidak dapat diwujudkan dalam 

bentuk angka-angka tapi berbentuk suatu penjelasan yang menggambarkan keadaan data tersebut. 

24Menganalisis sejumlah angka dengan menggunakan rumus statistik. 

25Ilmu yang membahas hal ihwal para periwayat dari segi diterima atau ditolaknya 
riwayat mereka. Lihat, Muh}ammad ‘Ajja>j al-Khat}i>b, Us}u>l al-H{adi>s\: ‘Ulu>muh wa Mus}t}alah}uh 
(Bairu>t: Da>r al-Fikr, 1427 H/2006 M), h. 168. Lihat juga, A. Syahraeni, Kritik Sanad dalam 
Perspektif Sejarah (Cet. I; Makassar: Alauddin Press, 2011 M), h. 99.  

26Ilmu yang mempelajari tentang hal-ihwal kata Arab, sesuai dengan keadaannya, 
sehingga terjadi perbedaan pandangan tentang suatu kalimat karena perbedaan keadaan. 
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b. Pendekatan ilmu tasawwuf 

Penelitian ini nampak lebih banyak membahas persoalan keimanan dan 

cara merespon pesan-pesan ilahi melalui hati. Oleh karena itu, penting 

menggunakan pendekatan ilmu tasawwuf untuk lebih memperkaya penjelasan 

tentang cara-cara memanaj hati.  

c. Pendekatan ilmu Sains 

Pendekatan ini digunakan untuk menjelaskan fakta-fakta yang dapat 

diperoleh dari hasil penelitian laboratorium tentang struktur anggota tubuh 

manusia, khususnya hati yang merupakan organ tubuh bagian dalam untuk 

mengetahui letak dan fungsinya secara saintifik. 

d. Pendekatan ilmu psikologi 

Pendekatan ini bertujuan untuk menganalisis perilaku manusia berdasarkan 

dampak dari suasana hati.  

3. Sumber data dan pengumpulan data 

Secara leksikal pengumpulan berarti proses, cara, perbuatan mengumpul-

kan, penghimpunan dan pengarahan. Data adalah keterangan yang benar dan 

nyata, keterangan atau bahan nyata yang dapat dijadikan dasar kajian (analisis 

atau kesimpulan). Dengan demikian, pengumpulan data dapat diartikan sebagai 

prosedur yang sistematis dan memiliki standar untuk menghimpun data yang 

diperlukan dalam rangka menjawab masalah penelitian sekaligus menyiap-kan 

bahan-bahan yang mendukung kebenaran korespondensi teori yang akan 

dihasilkan.27 Penelitian ini bersifat kualitatif, sedang proses penyusunannya 

                                                                                                                                                               
Arifuddin Ah}mad, Metodologi Pemahaman Hadis (Kajian Ilmu al-Ma‘a>ni al-Hadi>s\), (Cet. II; 
Makassar: Alauddin University Press, 2013), h. 5.    

27‘Abd Muin Salim, dkk., Metodologi Penelitian Tafsi>r Maud}u>’i>, (Makassar: Pustaka al-
Zikra, 2011 M), h. 109-111. 
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merujuk pada literatur kepustakaan (library research), walau demikian tidak 

menutup kemungkinan untuk melakukan wawancara eksklusif dengan informan 

yang berkecimpung dibidang ini.  

Sumber data dalam penelitian ini dapat diklasifikasikan menjadi dua 

bentuk, yaitu data primer sebagai sumber data yang menjadi rujukan utama 

dalam pembahasan tesis ini, yang meliputi  kitab hadis dan ilmu hadis, serta 

buku-buku yang membahas persoalan hati. Data sekunder sebagai sumber data 

yang digunakan untuk mendukung dan melengkapi pembahasan penelitian ini, 

misal-nya ayat al-Qur’an, buku, artikel, karya ilmiah yang tidak secara universal 

terkait dengan pembahasan hati. 

Pengumpulan data dilakukan salah satunya dengan menggunakan 

penelitian takhri>j al-h{adi>s\ untuk membuktikan kualitas hadis dengan metode 

deskriptif. Sementara interpretasi kandungan hadis didapatkan dari kodifikasi 

kitab atau buku-buku dengan mengedepankan sikap selektif demi tercapainya 

literatur yang valid. Adapun langkah-langkah penelitian takhri>j al-h{adi>s\ sebagai 

berikut; 

a. Hadis yang akan diteliti memiliki lebih dari satu sanad. Sehingga, mungkin 

saja salah satu sanad hadis itu kualitasnya lemah, sedang yang lain kualitas-

nya kuat. Untuk dapat menentukan sanad yang berkualitas lemah dan yang 

berkualitas kuat, maka terlebih dahulu harus diketahui seluruh sanad yang 

bersangkutan. Dengan demikian, untuk mengetahui seluruh riwayat hadis 

yang sedang atau akan diteliti, maka perlu dilakukan kegiatan takhri>j al-

h{adi>s\.28 

                                                           
28Secara bahasa takhri>j merupakan bentuk masdar dari kata  تخريجا, يخرج, خرج  yang tersusun 

atas huruf kha, ra’ dan jim, yang dapat berarti perbedaan antara dua warna, menyeruh kepada 
selain dari yang ada,  dan juga dapat bermakna yang terhampar,  bertemunya perkara yang saling 
kontradiksi dalam satu masalah atau apa yang mendekati bagian terpenting. Sedangkan secara 
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b. Melakukan klasifikasi hadis-hadis konsep manajemen hati. Hadis-hadis yang 

akan diteliti tidak terikat pada bunyi lafal matan hadis, tetapi berdasarkan 

topic (tema) masalah. Sehingga untuk menelusurinya, perlu merujuk pada 

kitab ataupun kamus yang dapat memberikan keterangan tentang berbagai 

riwayat hadis topik tersebut. Kamus yang akan digunakan berdasarkan 

metode maud}u>’i> yang relatif lengkap adalah susunan A. J. Wensinck dkk. 

yang berjudul Mifta>h} Kunu>z al-Sunnah.29  

c. Setelah dilakukan kegiatan takhri>j al-h{adi>s\ sebagai langkah awal penelitian, 

maka seluruh sanad hadis dicatat dan dihimpun untuk kemudian dilakukan 

kegiatan al-i’tiba>r30 yang dilengkapi dengan skema sanad. 

                                                                                                                                                               
istilah, takhri>j merupakan petunjuk dalam menempatkan hadis atau menelusuri hadis dengan 
mengembalikan pada sumbernya, dan juga dapat berarti petunjuk dalam menentukan kedudukan 
hadis dengan mengembalikan pada kitab sumber sehingga mengeluarkannya dengan sanad, 
kemudian menjelaskan derajatnya sesuai dengan hajat. Sedangkan menurut Ibn Manz}u>r, takhri>j 
adalah penisbahan hadis kepada sumbernya atau beberapa sumber dari beberapa kitab hadis yang 
mulia, mengikuti jalan berbagai sanad dan keadaan perawinya serta menjelaskan derajat hadis 
apakah kuat atau lemah. Lihat, Ibn Fa>ris, Mu‘jam Maqa>yi>s al-Lugah, Juz II, h. 175. Lihat, Ah}mad 
Mukhta>r ‘Abd al-H{ami>d ‘Umar, Mu’jam al-Lugah al’Arabiyah al-Mu’a>sirah, Juz I, (Cet. I: t.t: 
‘A<lim al-Kutub, 1429 H/2008 M), h. 625. Lihat, Abu> al-Fad}l Mah}ammad bin Mukrim bin ‘Ali> Ibn 
Manz}u>r, Lisa>n al-‘Arab, Juz I, (Cet. III; Bairu>t: Da>r S{a>dir, 1414 H), h. 30. Lihat, Majid al-Di>n  
Abu> T{a>hir Mah}mud bin Ya’qu>b, Al-Qa>mu>s al-Muh}i>t}, Juz I, (Cet. VIII; Bairu>t: Muassasah al-
Risa>lah, 1426 H/2005 M), h. 185. Lihat, Zulfahmi Alwi, Studi H{adi>s\ Dalam Tafsir al-Mara>gi>, h. 
27. Lihat, Mah}mu>d al-T{ah}h}a>n, Us}u>l al-Takhri>j wa Dira>sah al-Asa>nid, Juz I, (Cet. III; Bairut>: Da>r 
al-Qur’an al-Kari>m, 1981 M), h. 14. Lihat, H{amzah ‘Abdulla>h al-Mali>ba>ri>, Kaifa Nadrus ‘Ulu>m 
Takhri>j al-H{adi>s\, Juz I, (Cet. I; ‘Ama>n: Da>r al-Ra>zi> li al-T{iba>’ah wa al-Nasyr wa al-Tauzi>’, 1998 
M), h. 27. Lihat, Ah}mad bin Muh}ammad bin Siddi>q Abu> al-Faid}, Al-Hi>dayah fi> Takhri>j Ah}a>di>s\ 
al-Bida>yah, Juz I ( Cet. I; Beiru>t: ‘A>lim al-Kutub, 1987 M), h. 11. 

29M. Syuhudi Ismail, Cara Praktis Mencari Hadis, (Cet. II; Jakarta: PT Bulan Bintang, 
1999 M), h. 62.  

30Kata al-i’tiba>r diambil dari kata بر� tersusun atas huruf ‘ain, ba, dan ra yang berarti 
sumber suatu kesempurnaan yang menunjukkan pada waktu pelaksanaan dalam sesuatu. Lihat Ibn 
Fa>ris, Maqa>yi>s al-Lugah, h. 207. Al-I’tiba>r (عْتِبَار  yang اَعْتَبرََ  merupakan masdar dari kata ,( اَلإْ
menurut bahasa, arti al-I’tiba>r adalah “peninjauan terhadap berbagai hal dengan maksud untuk 
dapat diketahui sesuatunya yang sejenis.” Menurut istilah ilmu hadis, al-I’tiba>r adalah 
menyertakan sanad-sanad lain untuk suatu hadis tertentu, yang hadis itu bada bagian sanadnya 
tampak hanya terdapat seorang periwayat saja dan dengan menyertakan sanad-sanad yang lain 
tersebut akan dapat diketahi apakah ada periwayat yang lain ataukah tidak ada untuk bagian 
sanad dari sanad hadis yang dimaksud. Dengan dilakukannya I’tiba>r, maka akan terlihat dengan 
jelas seluruh jalur sanad hadis yang diteliti, demikian juga nama-nama periwayatnya, dan metode 
periwayatan yang digunakan oleh masing-masing periwayat yang bersangkutan. Jadi, kegunaan 
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d. Melakukan kritik hadis (naqd} al-h{adi>s\) yang mengcakup penelitian sanad dan 

matan, dalam kajian ini harus memenuhi unsur-unsur kaidah kesahihan hadis, 

yaitu sanad hadis yang bersangkutan harus bersambung mulai dari kolektor 

hadis (mukharrij) sampai kepada Nabi saw., seluruh periwayat dalam hadis 

tersebut bersifat adil dan kuat hafalannya, sanad dan matannya harus 

terhindar dari kejanggalan (syuz\u>z\) dan cacat (‘illat). 

4. Metode pengolahan dan analisis data  

Jenis data yang dihimpun dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu 

metode pengolahan data kuantitatif untuk data yang menunjukkan jumlah 

(kuantitas), dan metode pengolahan data kualitatif jika tinjauan berdasarkan 

tingkat kualitas data. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

pengolahan data kualitatif, meskipun tidak menutup kemungkinan penggunaan 

metode pengolahan data kuantitatif jika data yang dihadapi adalah data 

kuantitatif. Adapun langkah-langkah pengolahan data penelitian ini sebagai 

berikut: 

a. Tahap pertama, metode deskriptif bertujuan menggambarkan keadaan obyek 

atau materi dari peristiwa tanpa maksud mengambil keputusan atau 

kesimpulan yang berlaku umum. Jadi metode ini bukan untuk pembahasan, 

tetapi digunakan untuk penyajian data dan atau informasi materi terhadap 

sejumlah permasalahan sesuai dengan data yang didapatkan. Dengan kata 

lain, semua data dan informasi yang berkaitan dengan hadis dan sains yang 

dikutip dari berbagai sumber akan disajikan dalam bentuk apa adanya. 

                                                                                                                                                               
al-I’tiba>r adalah untuk mengetahui kegunaan sanad hadis seluruhnya dilihat dari ada atau tidak 
adanya pendukung (Corroboration) berupa periwayat yang berstatus muta>bi’ atau sya>hid. Lihat 
M. Syuhudi Ismail, Metodologi  Penelitian Hadis Nabi, (Jakarta: Bulan Bintang 1992 M), h. 51.  
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b. Pada tahap kedua menggunakan metode analisis, dengan tujuan memilih dan 

mempertajam pokok bahasan lalu diproyeksikan dalam bentuk konsepsional 

dan menyelidiki kandungannya menjadi satu rangkaian pengertian yang 

bersifat terbatas. Maka untuk efektifnya kerja metode ini, peneliti akan 

menggunakan penalaran ilmiah dengan pola berpikir (logika) induktif 

sebagai pisau analisis kerjanya.31 

c. Selanjutnya pada tahap ketiga akan digunakan metode komparasi-

interkoneksi untuk membandingkan dan menghubungkan keragaman 

informasi yang diperoleh. Langkah ini dimaksudkan agar data yang 

terkumpul dapat membantu menyingkap makna dibalik peristriwa gempa 

bumi. 

G. Tujuan dan Kegunaan 

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka tujuan penelitian ini dapat 

diklasifikasikan sebagai berikut: 

1. Mengetahui kualitas hadis-hadis tentang manajemen hati 

2. Mengetahui penjelasan hadis-hadis tentang manajemen hati. 

3. Mengetahui konsep manajemen hati dari sudut pandang hadis. 

Selanjutnya, melalui penelitian ini, dapat memberikan banyak manfaat 

antara lain, yaitu: 

1. Mengkaji dan mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan penelitian tesis 

ini, sedikit banyaknya akan menambah khazanah ilmu pengetahuan dalam 

                                                           
31Logika induktif adalah mengemukakan pernyataan-pernyataan yang mempunyai ruang 

lingkup yang khas dan terbatas untuk menyusun argumentasi yang diakhiri dengan pernyataan 
yang bersifat umum. Amsal Bakhtiar, Filsafat Ilmu, (Cet. IX; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 
2009 M), h. 203.  
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kajian hadis dan menjadi sumbangsi bagi insan akademik, baik dimasa 

sekarang maupun dimasa yang akan datang. 

2. Memberikan pemahaman mendasar tentang hadis, dengan menjelaskan 

proses pewarisan sifat dan mempunyai nilai pragmatis yang luas. 

Penelitian ini dapat memberi manfaat bagi manusia secara umum dan 

umat Islam khususnya, dengan terbuktinya orisinalitas hadis melalui 

pendekatan ilmiah sedikit banyaknya dapat mengokohkan iman umat 

Islam, berimplikasi positif bagi kehidupan sosial kemasyarakatan, 

khususnya bagi peneliti itu sendiri, sehingga khazanah intelektual dapat 

terwujud dengan ilmu ilmiah dan amal amaliah, serta hidup damai dalam 

nuansa islami. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Defenisi Hati 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) hati memiliki banyak 

arti, di yaitu; 1. Bagian perut yang merah kehitam-hitaman warnanya, terletak di 

sebalah kanan perut besar yang berguna untuk mengambil sari-sari makanan di 

dalam darah dan menghasilkan empedu, 2. Daging dari hati sebagai bahan 

makanan (hati binatang sembelihan), 3. Jantung, 4. Sesuatu yang ada di dalam 

tubuh manusia yang dianggap sebagai tempat segala perasaan batin dan tempat 

menyimpan pengertian-pengertian (perasaan), 5. Apa yang terasa dalam batin, 6. 

Sifat (tabiat) batin manusia, 7. Bagian yang di dalam sekali.1 Dari arti-arti 

tersebut menunjukkan hati berdasarkan bentuk, fungsi dan letaknya. 

Hati dalam bahasa Arab secara umum disebut dengan kata al-qalb, hal ini 

sebagaimana sabda Rasulullah dari sahabat al-Nu‘ma>n bin Basyi>r yang terdapat 

dalam kitab S}ah}i>h} al-Bukha>ri>, sebagai berikut; 

عْتُهُ : قاَلَ  �شَِيرٍ، ْ�نِ  الن�عْمَانِ  عَنِ  عْتُ : یقَُولُ  سمَِ ، �لَیَْهِ  اللهُ  صَلى�  اللهِ  رَسُولَ  سمَِ َ : یقَُولُ  وَسَلم�
صْبَعَیْهِ  الن�عْمَانُ  وَ��هْوَى

�
لىَ  ِ�

�
ن� « - ��ذُنیَْهِ  ا

�
، الَْ�لاَلَ  ا ٌ ن�  بينَِّ

�
، الحَْرَامَ  وَا ٌ  لاَ  اتٌ مُشْ�بهََِ  وَبَ�نهَْمَُا بينَِّ

�قىَ فمََنِ  الن�اسِ، مِنَ  كَثِيرٌ  یعَْلمَُهُن�  بهُاَتِ  ات ��  الش�� تَبرَْ ینِهِ، اس�ْ بهُاَتِ  فيِ  وَقعََ  وَمَنْ  وَعِرْضِهِ، ِ�ِ  وَقعََ  الش��
اعِي الحَْرَامِ، فيِ  ن�  ��لاَ  فِ�هِ، �رَْتعََ  ��نْ  یوُشِكُ  الحِْمَى، حَوْلَ  �رَْعَى كاَلر�

�
ن�  ��لاَ  حمًِى، مَِ�ٍ  لِكلُِّ  وَا

�
 وَا

ن�  ��لاَ  مََ�ارِمُهُ، اللهِ  حمَِى
�
ذَا مُضْغةًَ، الجَْسَدِ  فيِ  وَا

�
ذَا كلُ�هُ، الجَْسَدُ  صَلحََ  صَلحََتْ، ا

�
 فسََدَتْ، وَا

 ٢).رواه الب�اري( .»القْلَْبُ  وَهيَِ  ��لاَ  كلُ�هُ، الجَْسَدُ  فسََدَ 

                                                           
1Kementerian Pendidikan Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Cet. XVI; Jakarta: 

Pusat Bahasa, 2008 M), h. 532. 

2Abu> al-H}usain Muslim bin al-H}ajja>j bin al-Qusyairi@ al-Naisabu>ri, Al-Musnad al-S}ah}i>h} 
al-Mukhtas}ar bi Naql al-‘Adl ‘an al-‘Adl ila> Rasu>lillah SAW, Juz III, (Bairut: Da>r Ih}ya> al-Tura>s\ 
al-‘Arabi>, t.th), h. 1219. 
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Artinya; 

Dari al-Nu‘ma>n bin Basyi>r berkata; saya mendengar Rasulullah saw. 
bersabda, dan Nu‘ma>n mengisyaratkan dengan jari-jarinya di kedua 
telinganya; “Sesungguhnya yang halal telah jelas dan yang haram juga 
telah jelas, dan di antara keduanya ada (perkara) Syubhat (samar-samar) 
yang kebanyakan orang tidak mengetahuinya. Barangsiapa dapat menjaga 
diri dari perkara syubhat itu berarti ia telah menjaga agama dan 
kehormatannya, dan barangsiapa terjatuh ke dalam perkara syubhat 
berarti ia telah terjatuh dalam keharaman. Seperti penggembala yang 
menggembala hewan ternak-nya di sekitar daerah terlarang, 
dikhawatirkan hewannya akan masuk ke wilayah yang terlarang itu. 
Ketahuilah, bahwa setiap raja memiliki larangan, dan larangan Allah 
adalah sesuatu yang di haramkannya. Ketahuilah, di dalam tubuh terdapat 
segumpal darah, jika ia baik maka akan baiklah seluruh tubuh. Namun 
jika ia rusak maka akan rusak pulalah seluruh tubuh, ketahuilah bahwa 
segumpal darah tersebut adalah hati." (H.R. al-Bukhari) 

Muh}ammad Fu’a>d al-Ba>qi> dalam Mu‘jam al-Mufahras li Alfa>z} al-Qur’a>n-

nya menerangkan bahwa kata al-qalb dengan berbagai perubahan bentuknya 

disebutkan kurang lebih sebanyak 130 kali dalam al-Qur’an yang tersebar di 42 

surah dan 112 ayat, sedangkan arti dan maknanya beragam sesuai dengan 

konteks pembahasan sebuah ayat.3 

Kata al-qalb sendiri merupakan bentuk mas}dar dari akar kata ُقلَبََ یقَْلِب
بُ لْ القَ  Menurut Ibn Fa>ris, kata .قلَْبًا  yang tersusun dari huruf ل ,ق dan ب memiliki 

2 makna dasar, yaitu; yadullu ‘ala> kha>lis} syai’ wa syari>fih (menunjukkan makna 

inti / pusat sesuatu dan kemuliaannya) dan yadullu ‘ala> radd syai’ min jihhah ila> 

jihhah (menunjukkan makna perubahan sesuatu dari suatu sisi ke sisi yang lain).4 

Sementara menurut Ibn Manz}u>r, kata  َبُ لْ الق  menunjukkan makna perubahan 

sesuatu dari suatu arah ke arah yang lain.5 Penjelasan tersebut menunjukkan 

                                                           
3Lihat Muh}ammad Fu’a>d ‘Abd al-Ba>qi>, Al-Mu‘jam al-Mufahras li Alfa>z} al-Qur’a>n al-

Kari>m, (Kairo: Da>r al-Kutub al-Mis}riah, 1364 H), h. 549-551. 

4Lihat Abu> al-H}usain Ah}mad bin Fa>ri>s bin Zakariya> al-Quzwini> al-Ra>zi>, Mu‘jam 
Maqa>yi>s al-Lugah, Juz V, (t.t.: Da>r al-Fikr, 1399 H/1979 M), h. 17. 

5Lihat Abu> al-Fad}l Muh}ammad bin Mukrim bin ‘Ali> Jama>l al-Di>n al-Ans}a>ri> al-Ifriqi> Ibn 
Manz}u>r, Lisa>n al-‘Arab, Juz I, (Cet. III; Bairu>t: Da>r S}a>dir, 1414 H), h. 685.   
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bahwa makna dari kata al-qalb ialah inti / pusat sesuatu dan mulia, sedang 

keadaannya dapat berubah-ubah dari suatu arah kearah yang lain.    

Hati yang bermakna inti dan kemuliaan dapat dilihat pada keterangan 

sebuah hadis yang diriwayatkan oleh imam Muslim dalam kitabnya dari sahabat 

Abu> Hurairah, yakni; 

ن� «: وَسَلم�َ  �لَیَْهِ  اللهُ  صَلى�  اللهِ  رَسُولُ  قاَلَ : قاَلَ  هُرَْ�رَةَ، ��بيِ  عَنْ 
�
لىَ  ینَْظُرُ  لاَ  اللهَ  ا

�
 صُوَرِكمُْ  ا

لىَ  ینَْظُرُ  وَلكَِنْ  وَ��مْوَالِكمُْ،
�
الِكمُْ  قلُوُِ�كمُْ  ا   ٦).رواه مسلم(. وَ��عمَْ

Artinya; 

Dari Abu> Hurairah dia berkata; Rasulullah saw bersabda: "Sesungguhnya 
Allah tidak melihat kepada rupa dan harta kalian, tetapi Allah melihat 
kepada hati dan amal kalian." (H.R. Muslim) 

Hadis tersebut menerangkan bahwa pusat perhatian Allah dalam menilai 

manusia bukan pada bentuk fisik ataupun hartanya, melainkan dari hatinya. Oleh 

karena itu, mulia atau tidaknya seseorang tergantung pada hatinya sebagai pusat 

penilaian Allah kepadanya. Sementara hal tersebut dapat tergambarkan pada 

perbuatannya yang baik atau buruk. 

Adapun hati yang menunjukkan makna berubah-ubah, dapat dilihat dari 

keterangan QS. al-An‘a>m / 06 : 110, yakni; 

مْ یعَْمَهُوْنَ  ��بصَْارَهمُْ  وَ  ��فِْ�دَتهَُمْ  وَنقُلَِبُّ  ةٍ وَنذََرُهمُْ فيِْ طُغْیَانهِِ لَ مَر�  َ�َ لمَْ یؤُْمِ�وُا بِهِ ��و�

Terjemahnya; 

“Dan (begitu pula) Kami memalingkan hati dan penglihatan mereka 
seperti pertama kali mereka tidak beriman kepadanya (al-Qur’an), dan 
Kami biarkan mereka bingung dalam kesesatan.” 7   

                                                           
6Muslim bin al-H}ajja>j, Al-Musnad al-S}ah}i>h} al-Mukhtas}ar, Juz IV, h. 1987. 

7Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Cet. I; t.t., PT Tiga Serangkai 
Pustaka Mandiri, 1430 H /  2009 M), h. 141.   
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Ayat tersebut menunjukkan bahwa keimanan berada di dalam hati yang 

tidak ada jaminan akan terus menetap di dalamnya. Hal tersebut dapat dilihat 

dalam kalimat “Kami memalingkan hati mereka” yang menunjukkan sewaktu-

waktu keimanan yang ada dalam hati dapat berubah dari percaya kepada tidak 

percaya.  

Defenisi hati secara istilah dikalangan ulama terdapat ragam pendapat. 

Hal tersebut tidak terlepas dari letak hati dalam diri yang masih sulit dijangkau 

oleh panca indra dan bahkan alat pendeteksi organ tubuh sekalipun. Namun, 

dalam penelitian ini, peneliti berupaya untuk menemukan hakikat dari hati 

tersebut dengan menganilasa pandangan ulama, di antaranya; 

1. Menurut imam al-Gaza>li>, kata al-qalb memiliki dua makna yaitu;  

a. Segumpal daging yang menyerupai buah s}anaubar berbentuk lonjong, ia 

terletak di sisi kiri dada dan merupakan daging yang memiliki keistimewaan, 

di dalamnya terdapat rongga-rongga yang dapat memompa / mengalirkan 

darah hitam dan berperan sebagai sumber kehidupan. 

b. Sesuatu yang sifatnya halus (lat}i>fah), di dalamnya terdapat nilai-nilai 

keTuhanan (rabba>niah) dan kejiwaan (ru>ha>niah) yang memiliki keterkaitan 

dengan hati jasmani / badani (jantung). Adapun hati yang halus tersebut 

merupakan hakikat kemanusiaan, dengannya manusia dapat merasai, 

mengetahui dan mengenali atau memahami sesuatu. Dan dialah yang 

mendapat perintah, sangsi, celaan dan tuntutan.8    

                                                           
8Lihat Abu> H}a>mid Muh}ammad bin Muh}ammad al-T}u>si> al-Gaza>li>, Ih}ya> ‘Ulu>m al-Di>n, Juz 

III, (Bairu>t: Dar al-Ma’rifah, t.th.), h. 3. Demikian pula penjelasan seorang pakar psikologi Sami>h} 
‘A<t}if al-Zain, ‘Ilm al-Nafs, Juz I, (Bairu>t: Da>r al-Kita>b al-Lubna>ni>, 1411 H/1991 M), h. 209., lihat 
pula ‘Ali> bin Muh}ammad bin ‘Ali> al-Zain al-Syari>f al-Jurja>ni>, Al-Ta‘ri>fa>t, (Cet. I; Bairu>t: Da>r al-
Kutub al-‘Ilmiah, 1403 H/1983 M), h. 178., Ibn Qayyim Muh}}ammad bin Abi> Bakr bin Ayyu>b bin 
Sa‘ad Sya>ms al-Di>n al-Jauziyah, Al-Tibya>n fi> Aqsa>m al-Qur’a>n, (Bairu>t: Da>r al-Ma‘rifah, t.th.), 
h. 414. 
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Pendapat imam al-Gaz\a>li> tersebut menunjukkan bahwa hati yang dalam 

bahasa Arab disebut dengan kata al-qalb menggambarkan dua bentuk, yaitu; 1) 

Hati secara fisik yang merupakan pusat pengaliran darah dan berperan sebagai 

sumber kehidupan manusia dan 2) Hati halus yang tidak terdeteksi oleh indra dan 

merupakan pusat ke-Tuhanan dan tempat untuk mengolah rasa atau tempat 

untuk mengetahui hakikat kemanusiaan. Kedua makna tersebut memiliki 

keterkaitan satu sama lain.  

2. Menurut al-H}a>kim al-Tirmiz\i>  

Menurutnya, hati merupakan lapisan kedua yang berada di dalam s}adr 

(dada / jantung). Ia menerangkan persoalan hati dengan perumpaan seperti bagian 

warna hitam pada mata yang berada di dalam warna putih atau seperti ruang 

tamu yang berada di dalam sebuah rumah. Selanjutnya ia menerangkan bahwa 

hati merupakan tempat bersemayamnya (nu>r al-i>ma>n) keimanan, (nu>r al-khusyu>‘) 

ketundukan, (al-taqwa>) ketakwaan, (al-mah}abbah) kecintaan, (al-rid}a>) kerelaan, 

(al-yaqi>n) keyakinan, (al-khauf) kekhawatiran, (al-raja>’) (pengharapan), (al-s}abr) 

kesabaran, dan (al-qana>‘ah) kesadaran.9 Penjelasan al-H}a>kim al-Tirmiz\i> tersebut 

pada dasarnya sejalan dengan apa yang telah di utarakan oleh imam al-Gaz\a>li> 

dalam penjelasannya bahwa hati ada yang berbentuk fisik dan ada pula yang non-

fisik. 

Kata al-qalb sendiri ketika dialihkan ke dalam bahasa Indonesia, 

terkadang di artikan dengan hati dan terkadang pula dengan jantung. Kedua 

istilah tersebut terkesan tumpang tindih dan terkadang menghadirkan 

problematika dalam menjelaskan perbedaannya. Namun, peneliti menilai kedua 

                                                           
9Lihat Abu> ‘Abdillah Muh}ammad bin ‘Ali al-H}a>kim al-Tirmiz\i>, Baya>n al-Farq bain al-

S}adr wa al-Qalb wa al-Fu’a>d wa al-Lubb, (Oman: Mu’assasah A<li al-Bait al-Milkiah li al-Fikr al-
Isla>mi>, 2009 M), h. 3. 
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istilah tersebut pada dasarnya sama karena salah satu makna kata al-qalb dalam 

kamus Mu‘jam al-Wasi>t} ialah organ tubuh yang berfungsi untuk mengalirkan 

darah10 dan jantung dalam istilah medis disebut organ dalam tubuh / rongga dada 

yang berfungsi mengalirkan darah ke seluruh tubuh.11 Oleh karena itu, kata al-

qalb dapat diistilahkan dengan hati dan jantung. Sedangkan jika ingin dibedakan, 

maka boleh memaknai kata al-qalb dengan jantung untuk penjelasan secara fisik 

dan hati untuk penjelasan non-fisiknya.   

Beranjak dari penjelasan-penjelasan di atas, peneliti memahami bahwa 

pada dasarnya hati dapat dilihat dari dua aspek, yaitu;  

Pertama, hati dari aspek fisik / jasmani yang pada umumnya disebut 

dengan jantung. Hati dalam bentuk fisik ini memiliki fungsi untuk mengalirkan 

darah sekaligus sebagai sumber kehidupan manusia. Oleh karena itu, ketika hati 

dalam bentuk fisik ini tidak lagi berfungsi, maka pada saat itulah manusia akan 

disebut meninggal. 

Kedua, hati dari aspek ruhani / halus yang merupakan hakikat 

kemanusiaan. Hati ini memiliki fungsi untuk mengontrol keimanan, pengetahuan, 

perasaan dan sifat / kepribadian manusia. Singkatnya, hati dapat disebut sebagai 

tempat perbendaharaan persoalan-persoalan yang sifatnya abstrak. Oleh karena 

itu, ketika hati ruhaniah ini baik maka ia akan memancarkan cahaya kebaikan. 

Sebaliknya, jika hati ruhaniah ini buruk, maka ia akan memancarkan cahaya 

keburukan yang tergambar pada perbuatan manusia. 

                                                           
10Lihat Majma‘ al-Lugah al-‘Arabiah, Al-Mu‘jam al-Wasi>t}, Juz II, (Kairo: Da>r al-

Da‘wah, t.th.), h. 753.  

11Lihat Nur Hidayati dan Dwi Retnowati, Kamus Lengkap Biologi, (Cet. I; t.t.: 
Dwimedia Press, 2010), h. 315 dan 350. 
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Dalam penelitian ini, penulis fokus pada persoalah hati yang sifatnya 

abstrak, yakni tempat di mana keimanan, perasaan, pengetahuan dan sifat 

manusia bersemayam. 

Kata al-qalb bukanlah satu-satunya istilah dalam bahasa Arab yang dapat 

diartikan dengan hati. Tetapi, terkadang pula disebutkan dengan menggunakan 

lafal lain atau kata yang sinonim, yaitu; 

a. Menggunakan kata  رُ دْ الص�   

Kata al-s}adr merupakan bentuk mas}dar dari akar kata s}adara yas}duru yang 

bentuk jakmaknya s}udu>r. Ibn Fa>ris menjelaskan bahwa kata yang tersusun dari 

huruf د ,ص dan ر menunjukkan dua makan dasar yaitu; yadullu ‘ala> khila>f al-

wird (menunjukkan makna kebalikan dari datang) yakni, kembali ke tempat ia 

berangkat setelah pergi dan yadullu ‘ala> s}adr al-insa>n wa gairuh (menunjukkan 

makna hati manusia dan selainnya) yakni, organ tubuh yang ada dalam diri 

manusia dan makhluk lainnya.12 Sementara Ibn Manz}u>r menjelaskan bahwa kata 

s}adara bermakna sesuatu yang mendahului sesuatu (permulaan), misalnya; siang 

yang mendahului malam atau musim panas yang mendahului musim dingin.13 

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat dipahami bahwa kata al-s}adr 

dapat berarti sesuatu yang mendahului atau awal dari segala sesuatu dan dapat 

berarti hati atau jantung yang merupakan salah satu organ tubuh manusia yang 

terletak dalam rongga dada. 

b. Menggunakan kata  ُادُ ؤَ الف   

Kata al-fu’a>d merupakan bentuk mas}dar dari perubahan akar kata fa>da 

yafu>du. Adapun huruf sakit (alif) pada kata fa>da ialah huruf waw. Ibn Fa>ris 

                                                           
12Lihat Ibn Fa>ri>s, Mu‘jam Maqa>yi>s al-Lugah, Juz III, h. 337. 
13Lihat Ibn Manz}u>r, Lisa>n al-‘Arab, Juz IV, h. 446.   
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menjelaskan bahwa rangkaian huruf و ,ف dan د yang membentuk sebuah kata 

kemudian (maknanya) dapat di alihkan. Adapun kata  َدُ وْ الف  bermakna sebagian 

besar rambut yang melewati telinga, kemudian dikatakan sebagai peminjaman 

untuk ungkapan dua sayap burung rajawali dengan  َانِ دَ وْ ف .14 Sementara Ibn 

Manz}u>r menerangkan bahwa fu’a>d adalah selaput hati dan al-qalb adalah biji dan 

empedunya.15 Adapun dalam al-Mu‘jam al-Wasi>t}, kata al-fu’ad juga diartikan al-

qalb (hati / jantung) dan disamakan dari segi fungsinya, yakni dalam hal melihat. 

Namun, kedua kata tersebut tetap memiliki perbedaan, yaitu sesuatu yang 

kosong, di dalamnya tidak terdapat kecemasan, kesedihan ataupun hal-hal buruk 

lainnya.16 

Berdasarkan penjelasan makna tersebut, peneliti memahami bahwa kata 

al-fu’a>d juga berarti hati atau jantung sebagaimana kata al-qalb. Namun, 

penekananya berbeda dari segi keadaan, yakni al-fu’ad kosong / hampa dari 

keadaan buruk, sedangkan al-qalb keadaannya dapat berubah-ubah dari senang 

menjadi khawatir atau sebaliknya.  

c. Menggunakan kata  ابُ بَ ل� ا�   

Kata al-luba>b merupakan bentuk mas}dar dari perubahan asal kata labba 

yalubbu. Menurut Ibn Fa>ris, kata yang terdiri dari susunan huruf ل dan ب yang 

bertasydid memiliki dua makna yaitu; luzu>m wa s\aba>t (kepastian dan keteguhan) 

dan menunjukkan makan khulu>s} wa jaudah (kejernihan dan kebaikan).17 

Sementara menurut Ibn Manz}u>r, kata  ابُ بَ ا�ل�  menunjukkan makna yang bersih dari 

                                                           
14Lihat Ibn Fa>ri>s, Mu‘jam Maqa>yi>s al-Lugah, Juz IV, h. 458. 
15Lihat Ibn Manz}u>r, Lisa>n al-‘Arab, Juz III, h. 329.   

16Lihat Majma‘ al-Lugah al-‘Arabiah, Al-Mu‘jam al-Wasi>t}, Juz II, h. 670.  

17Lihat Ibn Fa>ri>s, Mu‘jam Maqa>yi>s al-Lugah, Juz V, h. 199. 
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segala sesuatu.18 Dengan demikian, kata al-luba>b dapat di artikan dengan hati 

yang sifatnya jernih dari segala bentuk keburukan. 

B. Struktur Hati dan Fungsinya 

Manusia secara struktural terdiri dari dua aspek, yaitu lahir dan batin. 

Aspek lahir manusia mencakup seluruh anggota tubuh yang dapat dijangkau oleh 

indra, sedang aspek batin tidak terjangkau oleh indra dan termasuk bagian 

rahasia Allah. Namun, kerahasiaan itu bukan berarti tidak dapat dipahami. 

Secara umum, ulama tasawwuf membagi struktur batin manusia ke dalam empat 

unsur, yaitu; al-qalb, al-ru>h, al-‘aql, dan al-nafs yang masing-masing memiliki 

makna lahir dan batin.19 

1. Al-Qalb telah dijelaskan dengan panjang lebar pada pembahasan sebelumnya. 

2. Al-Ru>h} memiliki dua makna: Pertama, tubuh halus yang asalnya berada pada 

rongga hati jasmani / jantung. Ia tersebar ke seluruh anggota tubuh dengan 

perantara denyut nadi dan mengalir dalam tubuh. Sehingga ia memancarkan 

cahaya kehidupan, perasaan, penglihatan, pendengaran, penciuman darinya. 

Kedua, tubuh halus manusia yang mulia. Inilah yang dimaksudkan pada salah 

satu makna hati yang merupakan perkara rahasia dan urusan Allah, yakni 

keajaiban Allah yang kebanyakan akal dan pengetahuan gagal menemukan 

hakikatnya.  

3. Al-Nafs memiliki dua makna: Pertama, jiwa yang mengandung makna luas 

karena kuatnya amarah dan keinginan dalam diri manusia. Istilah ini secara 

                                                           
18Lihat Ibn Manz}u>r, Lisa>n al-‘Arab, Juz I, h. 729., lihat juga Abu> Mans}u>r Muh}ammad bin 

Ah}mad bin al-Azhari> al-Hurawi>, Tahz\i>b al-Lugah, Juz XV, (Cet. I; Bairu>t: Da>r Ih}ya> al-Tura>s\ al-
‘Arabi>, 2001 H), h. 243.    

19Lihat misalnya al-Gaza>li> Abu> H}a>mid, Ih}ya> ‘Ulu>m al-Di>n, Juz III, h. 3. Dan Muh}ammad 
bin Ibra>hi>m bin ‘Abdullah al-Tuwaijiri>, Mausu>‘ah fiqh al-Qulu>b, Juz II, (t.t.: Bait al-Afa>r al-
Dauliah, t.th.), h. 1277. 
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umum digunakan oleh ulama tasawwuf sebagai penjabaran sifat-sifat tercela. 

Kedua, jiwa halus manusia secara hakikat, yakni jiwa manusia dan keakuannya. 

Akan tetapi, ia disifati dengan sifat-sifat yang beragam sesuai dengan bentuk 

dan perubahan kondisinya. Apabila ia berada di bawah perintah dan 

meninggalkan kekacauan yang disebabkan oleh gejolak syahwah (kesenangan), 

maka ia dinamakan nafs al-mut}mainnah. Jika tidak sempurna tempatnya, tetapi 

menjadikan penjaga dari nafsu syahwat dan melawannya, maka ia dinamakan 

nafs al-lawwa>mah. Dan jika tidak melawan, tunduk dan patuh pada keinginan 

syahwat dan ajakan setan, maka dinamakan nafs al-amma>rah bi al-su>’ dan inilah 

yang dimaksud pada makna pertama. 

4. Al-‘Aql juga memilliki dua makan: Pertama, yang dimaksud ialah pengetahuan 

tentang hakikat suatu persoalan, lalu ia menjadi cerminan dari sifat ilmu yang 

ada dalam hati. Kedua, yang dimaksud ialah pengetahuan sains yang membuat 

hati halus terbebani olehnya. 

Keempat unsur tersebut dapat disimpulkan memiliki bentuk lahir dan 

batin beserta batasan fungsinya masing-masing dan memiliki keterkaitan satu 

sama lain dalam menampakkan sisi kemanusian. Al-Qalb dapat dipahami sebagai 

penggerak dari ketiga unsur tersebut, sedang al-ru>h merupakan sumber kehidupan 

manusia, al-nafs karakter / jati diri manusia yang juga sering diistilahkan dengan 

ego yang memiliki potensi untuk berada pada aspek ketaatan dan berpotensi 

untuk berada pada aspek pembangkangan / peningkaran atau di antara keduanya 

(fasik), sementara al-‘aql sebagai penyaring baik atau buruknya sesuatu. 

Beranjak dari penjelasan kata al-qalb dan sinonimnya yang dapat berarti 

hati beserta cakupan maknaya masing-masing, maka peneliti dapat membagi 

struktur hati dengan 4 bagian, yaitu; s}adr sebagai lapisan pertama, qalb sebagai 

lapisan kedua, fu’a>d sebagai lapisan ketiga dan luba>b sebagai lapisan terdalam. 
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Hal ini sebagaimana yang telah dijelaskan pula oleh al-Hakim al-Tirmizi dalam 

kitabnya Baya>n al-Farq bain al-S}adr wa al-Qalb, wa al-Fu’a>d wa al-Luba>b. 

Menurutnya, sekalipun keempat kata tersebut sama-sama berarti hati, tetap saja 

memiliki perbedaan secara makna dan fungsinya masing-masing. Namun, 

perbedaannya tidak saling bertentangan dan bahkan saling menguatkan antara 

satu dan lainnya.20 Dalam penjelasannya, al-Hakim al-Tirmizi menyerupakan hati 

seperti dua kelopak mata yang memiliki struktur yaitu terdiri dari mata putih 

yang di dalamnya terdapat mata hitam, dalam mata hitam tersebut terdapat biji / 

garis mata dan di dalamnya ada cahaya (cornea). Berikut, gambaran struktur hati; 

 

 

 

 

 

 

Gambar di atas jika diperhatikan, maka nampak bahwa al-s}adr sebagai 

lapisan terluar dari hati merupakan tempat bertemunya antara nafs dan ru>h. Di 

sinilah posisi hati sebagai pengatur dan pemberi perintah kepada nafs untuk 

bertindak, sehingga nilai-nilai kehidupan (ru>h}) manusia dapat terpancar. 

a. Al-S}adr sebagai lapisan pertama hati 

S}adr dikatakan sebagai lapisan pertama atau lapisan terluar dari hati, 

umpama bagian warna putih yang ada dibagian luar mata hitam karena makna 

dasar dari kata s}ad}r ialah permulaan sesuatu yang dapat berarti halaman sebagai 

                                                           
20Lihat al-H}a>kim al-Tirmiz\i>, Baya>n al-Farq bain al-S}adr wa al-Qalb wa al-Fu’a>d wa al-

Lubb, h. 1. 
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bagian terluar dari rumah atau sampul sebagai bagian terluar dari buku. Menurut 

al-H}a>kim al-Tirmiz\i>, s}adr sebagai lapisan pertama hati dan merupakan pintu 

masuknya bisikan / godaan setan21 dan penyakit-penyakit hati, sebagaimana debu 

pada mata putih yang menyebabkan adanya gangguan pada mata. Hal ini 

sebagaimana yang telah diterangkan dalam QS. al-Na>s / 114: 04-05 tentang doa 

perlindungan dari bisikan setan, berikut: 

ِ الوَْسْوَاسِ الخَْن�اسِ  ي یوَُسْوِسُ فيِ صُدُورِ الن�اسِ ) ٤(مِنْ شرَّ ِ  )٥(ا��

Terjemahnya; 

Dari kejahatan (bisikan) setan yang tersebunyi (4) Yang membisikkan 
(kejahatan) ke dalam dada manusia.22 

Do’a perlindungan dari bisikan jahat setan pada ayat tersebut menunjuk-

kan fungsi s}adr sebagai benteng / dinding pertahanan hati dari segala bentuk 

gangguan setan. Pada hakikatnya, setan adalah musuh manusia yang tidak akan 

lelah untuk mengganggu manusia di setiap waktu dan tempat. Hal ini 

sebagaimana pernyataan setan yang di abadikan dalam QS. al-A‘ra>f / 07: 17 

sebagai berikut;  

دُ ��كْثرََ  ائلِِهِمْ وَلاَ تجَِ مْ وَعَنْ شمََ مُْ مِنْ بينَِْ ��یدِْيهِمْ وَمِنْ َ�لفِْهِمْ وَعَنْ ��یمَْانهِِ   همُْ شَاكِرِ�نَ ثمُ� َ�تِٓ�نهَ�

Terjemahnya ; 

Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, belakang, kanan 
dan kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka 
bersyukur.23 

                                                           
21H}asan al-Bas}ri> mengatakan bahwa jin adalah keturunan iblis dan manusia adalah 

keturunan nabi Adam a.s. Di antara mereka ada yang beriman dan ada pula yang kafir, siapa saja 
di antara mereka yang beriman maka ia adalah kekasih Allah dan yang kafir di antara mereka 
adalah setan. Lihat ‘Ali> bin Na>yif al-Syuh}u>d, Al-I<ma>n bi al-Jin baina al-H}aqi>qah wa al-Tah}wi>l, 
(Cet. I; Malaysia: Da>r al-Ma‘mu>r, 1432 H / 2010 M), h. 53. Sedangkan Ibn Fa>ris, menjelaskan 
bahwa setiap dari golongan jin, manusia dan binatang yang membangkan atau durhaka kepada 
Allah adalah setan. Lihat Ibn Fa>ris, Mu‘jam Maqa>yi>s Al-Lugah, Juz III, h. 184. Dengan demikian, 
setan adalah sebuah sifat pembangkangan yang dilakukan oleh jin dan manusia terhadap 
ketetapan Allah. 

22Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 604.   
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Ayat tersebut merupakan permintaan terakhir setan yang meminta 

penangguhan sampai hari kiamat untuk mengganggu manusia sebelum diusir dari 

surga karena menolak perintah Allah agar bersujud kepada nabi Adam as dan 

menggap dirinya lebih baik dari nabi Adam as. Dan Allah pun mengabulkan 

permintaannya. Setan yang terusir dari surga menjadi dendam kepada manusia 

dan akan terus berusaha mengganggu manusia dengan berbagai cara, hal ini 

sebagaimana yang diceritakan dalam QS. al-A’ra>f / 7: 12-16. Selain itu, 

Rasulullah saw. juga menjelaskan bahwa setan berjalan di dalam tubuh manusia 

melalui aliran darahnya, sebagaimana riwayat dari Anas bin Malik yang terdapat 

dalam kitab al-Musnad S}ah}i>h, sebagai berikut; 

 َ ْ�دَى ِ�سَائهِِ، فمََر� بِهِ رَُ�لٌ فدََ�اَهُ، فََ�اءَ، عَنْ ���
�
َ كاَنَ مَعَ ا سٍ، ��ن� الن�بيِ� صَلى� اللهُ �لَیَْهِ وَسَلم�

َ� رَسُولَ اللهِ مَنْ كُنْتُ ��ظُن� بِهِ، فلمََْ ��كُنْ ��ظُن� بِكَ، : فقَاَلَ » َ� فلاَُنُ هَذِهِ زَوْجَتيِ فلاَُنةَُ «: فقَاَلَ 
ريِ مِ «: قاَلَ رَسُولُ اللهِ صَلى� اللهُ �لَیَْهِ وَسَلم�َ فَ  یْطَانَ يجَْ ن� الش��

�
مِ ا �سَْانِ مَجْرَى ا��

�
رواه ( .نَ الاْ

  ٢٤).مسلم

Artinya : 

Dari Anas bahwa pada suatu ketika Nabi saw. sedang berdua dengan 
salah seorang isteri beliau. Kebetulan lewat ke dekat beliau seorang laki-
laki. Orang itu dipanggil oleh Nabi saw. maka dia datang menemui beliau. 
Lalu Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berkata kepadanya; 'Hai, Fula>n! Ini 
isteriku, si Fula>nah.' orang itu menjawab; 'Ya, Rasulullah! Aku tidak 
menduga-duga dengan Anda.' Beliau bersabda: 'Sesungguhnya setan 
berjalan dalam tubuh manusia melalui aliran darah. (H.R. Muslim) 

Hadis tersebut menunjukkan bahwa setan selalu dekat dengan manusia 

dan melancarkan gangguannya kes}adr yang merupakan dinding pertahanan hati. 

Oleh karena itu, baik ayat maupun hadis yang telah disebutkan di atas, keduanya 

                                                                                                                                                               
23Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 152.   

24Muslim bin al-H}ajja>j, Al-Musnad al-S}ah}i>h} al-Mukhtas}ar..., Juz IV, h. 1712. 
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menunjukkan bahwa setan selalu melancarkan gangguannya dengan berbagai 

cara. 

 Al-H}a>kim al-Tirmiz\i> menyimpulkan bahwa s}adr merupakan tempat 

bersemayamnya sifat dengki / iri, syahwat, harapan dan keinginan. Adapun 

keadaannya terkadang sempit dan terkadang lapang, sebagaimana firman Allah 

dalam QS. al-An‘a>m / 06: 125, yakni; 

ُ  �رُدِِ  فمََنْ  حْ  يهَْدِیهَُ  ��نْ  ا�� سْلاَمِ  صَدْرَهُ  �شرََْ
�
عَلْ  یضُِ��ُ  ��نْ  �رُدِْ  وَمَنْ  لِلاْ قاً صَدْرَهُ  يجَْ �مَا حَرًَ�ا ضَیِّ ن ��َ 

ع�دُ  مَاءِ  فيِ  یصَ� عَلُ  كَذَِ�َ  الس� ُ  يجَْ �نَ  �لىََ  الرّجِْسَ  ا�� ِ   یؤُْمِ�وُنَ  لاَ  ا��

Terjemahnya; 

Barangsiapa dikehendaki Allah akan mendapat hidayah (petunjuk), Dia 
akan membukakan dadanya untuk (menerima) Islam. Dan barangsiapa 
dikehendaki-Nya sesat, Dia jadikan dadanya sempit dan sesak, seakan-
akan dia (sedang) mendaki langit. Demikianlah Allah menimpakan siksa 
kepada orang-orang yang tidak beriman.25 

Pada ayat tersebut, lafal yasyrah} dapat diartikan dengan melapangkan dan 

lafal d}aiq berarti sempit yang semuanya dimaksudkan pada s}adr (dada atau 

lapisan luar hati) bukan pada qalb. Dengan demikian, konteks keadaan hati yang 

lapang pada ayat tersebut disebabkan karena adanya hidayah dari Allah, 

sedangkan keadaan hati yang sempit desebabkan oleh kesesatan.  

Selain itu, dijelaskan oleh al-H}a>kim al-Turmuz\i bahwa s}adr merupakan 

batas akhir dari wilayah nafs al-amma>rah bi al-su>’ (hasrat yang memerintahkan 

kepada keburukan). Selanjutnya, s}adr juga merupakan tempat bersemayamnya 

cahaya keIslaman (nu>r al-Isla>m) dan tempat mengolah ilmu pengetahuan yang 

                                                           
25Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 144.   
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didengar / diperoleh melalui proses pembelajaran ilmu pasti, informasi atau 

setiap ilmu yang dijelaskan secara lisan.26 

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat dipahami bahwa s}adr 

sebagai lapisan luar hati memiliki fungsi sebagai banteng pertahanan dari segala 

bentuk gangguan setan, sekaligus sebagai tempat pemeliharaan pengetahuan 

yang diperoleh dari panca indra.  

b. Al-Qalb sebagai lapisan kedua hati 

Al-Qalb merupakan lapisan kedua hati atau sebuah bagian yang berada di 

dalam s}adr sebagaimana mata hitam yang berada di dalam mata putih atau 

seperti negeri Makkah yang di dalamnya terdapat kota Haram. Posisi qalb 

sebagai lapisan kedua dari hati ini dapat dilihat pada penjelasan yang telah 

disebutkan dalam QS. al-H}ajj / 22: 46, bahwa; 
اَ بهِاَ �سَْمَعُونَ  �ذَٓانٌ  ��وْ  بهِاَ یعَْقِلوُنَ  قلُوُبٌ  لهَُمْ  فَ�كَُونَ  اْ��رْضِ  فيِ  �سَِيرُوا ��فلمََْ  نه�

�
 اْ��بصَْارُ  تعَْمَى لاَ  فاَ

�تيِ  القُْلوُبُ  تعَْمَى وَلكَِنْ  دُورِ  فيِ  ال  الص�

Terjemahnya; 

Maka tidak pernahkah mereka berjalan di bumi, sehingga hati (akal) 
mereka dapat memahami, telinga mereka dapat mendengar? Sebenarnya 
bukan mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang ada di dalam 
dada.27  

Ayat tersebut dengang tegas menyebutkan bahwa yang buta ialah qalb 

(hati) yang ada di dalam s}adr (lapisan terluar hati) yang juga terkadang diartikan 

dengan dada. Menurut al-Hakim al-Tirmizi, qalb merupakan tempat menetapnya 

cahaya keimanan (nu>r al-ima>n) dan tempat bersemayamnya rasa khusyuk, takwa, 

cinta, ridha, yakin, takut, harapan, sabar, serta kesadaran. Selain itu, qalb juga 

                                                           
26Lihat al-H}a>kim al-Tirmiz\i>, Baya>n al-Farq bain al-S}adr wa al-Qalb wa al-Fu’a>d wa al-

Lubb, h. 2. 

27Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 337.   
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merupakan tempat asal ilmu, seperti mata air yang mengalir ke sebuah kolam 

sebagai tempat penampungannya (s}adr). Oleh karena itu, qalb merupakan 

penggerak keyakinan, ilmu dan niat untuk keluar/sampai ke s}adr.28  

Ilmu yang terdapat di dalam qalb dinamakan dengan ‘ilm al-na>fi‘ (ilmu 

kebermanfaatan) yakni ilmu untuk melaksanakan syari’at agama, mendidik dan 

menata jiwa, mencegah diri dari kebodohan, serta tempat dari pengetahuan 

tentang batasan-batasan hukum dan prinsip agama. Ilmu yang ada pada qalb 

adalah pengetahuan tentang pembuktian seorang hamba kepada Allah. 

Sedangkan ilmu yang terdapat di dalam s}adr dinamakan ‘ilm al-‘iba>rah yaitu 

ilmu yang diperoleh melalui penjabaran dari panca indra dan dijelaskan secara 

lisan, jenis ilmu ini lebih cenderung mendorong pada aspek duniawi yang kurang 

bermanfaat dan merupakan pembuktian Allah kepada makhluknya. Singkatnya, 

qalb merupakan tempat ilmu batin/hakikat dan s}adr tempat ilmu lahiriah / logika.  

c. Al- Fu’a>d sebagai lapisan ketiga hati 

Al-Fu’a>d merupakan lapisan ketiga hati atau bagian yang berada di dalam 

qalb, sebagaimana garis-gari mata yang berada di dalam mata hitam atau seperti 

Masjid al-Haram yang berada di dalam kota Makkah. Secara umum, al-Hakim al-

Tirmizi menyamakan fu’a>d dan qalb sebagai alat penglihatan batin. Namun, ia 

tetap membedakannya secara fungsional, qalb merupakan tempat atau wadah 

pengetahuan dan fu’ad merupakan tempat penglihatan batin (al-ru’yah). Selain 

itu, fu’a>d juga merupakan tempat mengolah pengetahuan batin dan ide-

ide/pikiran. Oleh karena itu, orang yang mampu memperoleh manfaat dari 

sesuatu, maka pada dasarnya itu berasal dari fu’ad dan diterima oleh qalb.29 

                                                           
28Lihat al-H}a>kim al-Tirmiz\i, Baya>n al-Farq bain al-S}adr wa al-Qalb wa al-Fu’a>d wa al-

Lubb, h. 3. 

29Lihat al-H}a>kim al-Tirmiz\i>, Baya>n al-Farq bain al-S}adr wa al-Qalb wa al-Fu’a>d wa al-
Lubb, h. 4. 
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Penjelasan al-Hakim al-Tirmizi tersebut menunjukkan bahwa fu’a>d 

merupakan salah satu indra tersembunyi dan sebagai alat untuk memperoleh 

pengetahuan. Hal ini pada dasarnya telah ditegaskan dalam QS. al-Nahl / 16: 78, 

bahwa; 

 ُ هَاِ�كمُْ  بطُُونِ  مِنْ  ��خْرَجَكمُْ  وَا�� مْعَ  لكمَُُ  وَجَعَلَ  شَ�ْ�اً تعَْلمَُونَ  لاَ  ��م� فِْ�دَةَ  وَاْ��بصَْارَ  الس�  لعََل�كمُْ  وَاْ��
  �شَْكُرُونَ 

Terjemahnya; 

Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak 
mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan 
dan hati nurani agar kamu bersyukur.30 

Keterangan ayat di atas menunjukkan bahwa manusia terlahir dengan 

keadaan tidak membawa pengetahuan apapun. Namun, Allah menunjukkan 

kemurahan-Nya dengan menfasilitasi manusia berupa pendengaran, penglihatan 

(lahiriah) dan fu’a>d (hati nurani) untuk memperoleh ilmu pengetahuan (batiniah). 

Dan ketika hal tersebut telah difungsikan sebagaimana mestinya, maka ia 

termasuk orang yang bersyukur.  

Lebih lanjut, al-Hakim al-Tirmizi menjelaskan bahwa jika hati itu 

merupakan tempat penglihatan batin, maka yang melihat adalah fu’a>d, sedangkan 

qalb mengetahui. Apabila ilmu dan penglihatan (batin) itu menyatu, maka orang 

yang mengalaminya akan melihat sesuatu yang gaib menjadi nyata dan 

meyakininya berdasarkan pengetahuan, pengamatan dan hakikat penglihatan 

iman.31 

                                                           
30Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 275.   

31Lihat al-H}a>kim al-Tirmiz\i>, Baya>n al-Farq bain al-S}adr wa al-Qalb wa al-Fu’a>d wa al-
Lubb, h. 21. 
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Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa fu’a>d merupakan penglihatan 

untuk mengetahui hakikat / realitas sesuatu. Hal ini juga berlandaskan firman 

Allah pada QS. al-Najm / 53: 11, bahwa; 

  مَا كَذَبَ الفُْؤَادُ مَا رَ��ى

Terjemahnya; 

Hatinya tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya. 32 

Disebutkannya fu’ad pada ayat tersebut menunjukkan bahwa apa yang 

diperoleh oleh indra pendengaran atau penglihatan akan diserap dan diolah oleh 

fu’ad untuk memperoleh ilmu yang berlandaskan pada objektifitas dan 

mengarahkan pada kebenaran. Selain itu, fu’ad juga selalu mengarahkan kepada 

kejujuran dan dengannya manusia dapat mengetahui apa saja yang memiliki 

manfaat dan yang tidak memiliki manfaat. Oleh karena itu, fu’a>d disebut sebagai 

tempat untuk mengetahui hakikat dari segala sesuatu. Pengetahuan inilah yang 

dimaksudkan oleh al-Hakim al-Tirmizi yang asalnya dari fu’a>d lalu tersampaikan 

ke qalb sebagai tempat bersemayamnya ilmu batin. 

Penjelasan di atas sekaligus menegaskan keterangan yang ada pada QS. 

al-H}ajj / 22: 46, bahwa sebenarnya yang buta bukanlah mata (lahiriah), tetapi 

yang buta adalah qalb, yaitu ketika qalb tidak mampu memahami ilmu yang 

berasal dari fu’a>d.    

d. Luba>b sebagai lapisan terdalam hati 

Lubb atau luba>b sebagai lapisan keempat dari struktur hati atau bagian 

terdalam hati yang letaknya setelah fu’a>d seumpama cahaya penglihatan yang 

ada pada mata. Maka setiap lapisan-lapisan yang ada di luar lapisan lainnya, 

merupakan pelindung bagi yang ada di dalamnya. Lubb sebagai lapisan terdalam 

                                                           
32Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 525.   
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dari hati akan dilindungi oleh fu’a>d, fu’a>d dilindungi oleh qalb dan qalb 

dilindungi oleh s}adr. 

Menurut al-H}a>kim al-Tirmiz\i>, lubb merupakan tempat berdiamnya nu>r al-

tauh}i>d dan nu>r al-tafri>d (cahaya tauhid), yaitu cahaya yang paling sempurna dan 

penguasa yang agung. Cahaya tauhid merupakan inti dari seluruh cahaya-cahaya 

agama. Adapun tauhid itu adalah sebuah anugerah dan ma‘rifah adalah sebuah 

kebaikan, iman adalah pemelihara anugrah dan penglihatan kebaikan, sedangkan 

islam adalah pembuktian atas kebenaran dan pengakuan hati terhadap anugerah 

tersebut. Sesungguhnya tauhid itu anugerah berupa petunjuk Allah kepada 

seorang hamba dan itu penting baginya, maka tidak akan mungkin seorang 

hamba mengetahuinya dengan akal jika bukan karena pertolongan dan petunk-

Nya. Sementara ma‘rifah itu merupakan kebaikan Allah kepada seorang hamba 

karena telah dibukakan pintu kenikmatan dan kebajikan untuknya.33  

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat dipahami bahwa lubb 

sebagai lapisan terdalam hati merupakan tempat bersemayamnya cahaya tauhid 

dan merupakan inti dari setiap cahaya agama (nu>r ma‘rifah, nu>r al-i>ma>n dan nu>r 

al-isla>m). Oleh karena itu, sempurnanya cahaya ma‘rifah, iman dan islam 

bergantung pada baiknya cahaya tauhid, kokohnya cahaya-cahaya itu tergantung 

kekokohan cahaya tauhid dan cahaya-cahaya itu tidak akan ada tanpa cahaya 

tauhid. Singkatnya, sahnya keimanan seorang hamba bergantung pada cahaya 

tauhid yang ada dalam lubb sebagai lapisan terdalam hati.     

C. Kaedah Kesahihan Hadis 

Penelitian ini berfokus pada hadis-hadis tentang persoalan hati yang 

terkait dengan upaya pengelolannya. Adapun hadis Nabi saw. dalam Islam, 

                                                           
33Lihat al-H}aki>m al-Tirmiz\i>, Baya>n al-Farq bain al-S}adr wa al-Qalb wa al-Fu’a>d wa al-

Lubb, h. 4. 
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merupakan sumber hukum kedua setelah al-Qur’an. Namun, eksistensi hadis 

sebagai sumber hukum, kurang mendapatkan perhatian pada masa-masa awal 

Islam sebagaimana halnya al-Qur’an yang mana keaslian tulisan maupun lisannya 

akan terus terjaga. Bahkan, dalam sejarah telah tercatat bahwa Nabi saw. pernah 

melarang penulisan hadis, meskipun kemudian disusul riwayat yang mengizinkan 

penulisannya. 

Secara periwayatan, al-Qur‘an sudah dapat dipastikan keberadaannya 

(qat}’i> al-wuru>d), sehingga tidak perlu dilakukan kajian mengenai keabsahannya. 

Sedangkan hadis Nabi saw. hanya sebagian kecil saja yang dapat dipastikan 

keberadaannya (qat}’i> al-wuru>d) dan sebagian besarnya masih diperkirakan (z}anni> 

al-wuru>d). Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian terhadap hadis untuk 

mengetahui kebenaran periwayatan dan kekuatan hukumnya, utamanya hadis-

hadis tentang pengelolaan hati. 

Kaedah kesahihan hadis yang peneliti gunakan dalam penelitian ini ialah 

kaedah kesahihan yang telah dirumuskan oleh Ibn al-S}alah} dari hasil telaahnya 

terhadap kitab S}ah}i>h} al-Bukha>ri> dan Muslim yang dalam Islam dianggap sebagai 

kitab tersahih setelah al-Qur’an.34 Adapun kaedah kesahihan yang telah 

dirumuskan Ibn al-S}ala>h} dalam kitabnya ialah; 

ابِطِ عَن العَْدْلِ الض�  ناَدُهُ بِنقَْلِ العَْدْلِ الض� س�ْ
�
يْ یتَ�صِلُ ا ِ ندَُ ا�� لىَ مُ�تهَْاَهُ وَلاَ الَْ�دِیثُْ المُْس�ْ

�
 ابِطِ ا

 ٣٥.�كَُوْنُ شَاذًا وَلاَ مُعَل�لاً 

“Hadis sahih adalah hadis yang bersambung sanadnya dengan penukilan 
hadis dari (periwayat yang) adil (dan) d}a>bit} dari (periwayat yang) adil dan 
dabit (pula), (sampai jalur) terakhir (sanad)nya, dan tidak (mengandung) 
syaz\ dan ’illat”. 

                                                           
34Lihat Abu> al-Fida>’ Isma>‘i>l bin ‘Amr bin Kas\i>r al-Qurasyi> al-Bas}ri>, Ikhtis}a>r ‘Ulu>m al-

H}adi>s\, (Cet. II; Bairut: Da>r Kutub al-‘Ilmiyyah t.th.), h. 25. 

35Lihat Ibn al-S{ala>h} ‘Us\ma>n bin ‘Abd al-Rah}man Abu> ‘Amr, Ma‘rifah Anwa>‘ ‘Ulu>m al-
H}adi>s\, (Beirut: Da>r al-Fikr, 1406 H/1986 M), h. 11. 
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Kaedah kesahihan yang dikemukan oleh Ibn al-S}ala>h} tersebut, juga 

dijadikan sebagai tolok ukur / syarat kesahihan sanad dan matan hadis oleh 

mayoritas ulama. Dari kaedah tersebut, ittis}a>l al-sanad (persambungan sanad), al-

‘adl (periwayatnya adil) dan d}a>bit} (periwayatnya kuat pemeliharaanya) dijadikan 

sebagai kriteria kesahihan sanad. Sementara terhindar dari pertentangan (sya>z\) 

dan kecacatan (‘illah) pada maknanya sebagai kriteria kesahihan matan hadis. 

1. Kaedah kesahihan sanad 

a. Bersambung sanadnya 

Menurut M. Syuhudi Ismail, ittis}a>l al-sanad atau ketersambungan sanad 

yaitu tiap-tiap periwayat dalam sanad hadis menerima riwayat dari periwayat 

terdekat / sebelumnya, keadaan itu berlangsung demikian sampai akhir sanad dari 

sebuah hadis. Oleh karena itu, seluruh rangkaian periwayat dalam sanad, mulai 

dari periwayat yang disandari oleh al-mukharrij (kolektor hadis) sampai kepada 

periwayat tingkat sahabat yang menerima hadis terkait dari Nabi bersambung 

dalam periwayatan.36 

Nu>r al-Di>n al-Mala> al-Hurawi> dalam kitabnya Syarh} Nukhbah al-Fikr fi> 

Must}ala}h}a>t Ahl al-As\r menjelaskan bahwa dalam hal persambungan sanad, imam 

al-Bukha>ri> lebih tegas daripada imam Muslim. Menurutnya, al-Bukha>ri> 

mensyaratkan kepastian terjadinya pertemuan antara guru dan murid tanpa 

adanya perantara, sekalipun hanya terjadi sekali saja. Sedangkan Muslim 

mencukupkan dengan adanya kemungkinan bertemu lalu berbaik sangka bahwa 

riwayat antara guru dan murid bersambung.37 

                                                           
36M. Syuhudi Ismail, Kaedah Kesahihan Sanad Hadis: Telaah Kritis dan Tinjauan dengan 

Pendekatan Ilmu Sejarah, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1995), h. 127. 

37Lihat Abu> al-H}asan ‘Ali> bin Muh}ammad Nu>r al-Di>n al-Mala> al-Hurawi>, Syarh} 
Nukhbah al-Fikr fi> Must}ala}h}a>t Ahl al-As\r, (Libanon: Da>r al-Arqa>m, t.th.), h. 274. 
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Penjelasan di atas menunjukkan bahwa sebuah sanad hadis dapat 

dikatakan bersambung apabila al-mukharrij (kolektor hadis) sampai pada 

tingkatan sahabat (sanad terakhir) telah dipastikan terjadi pertemuan (s\ubu>t al-

liqa>) di antara mereka dalam periwayatan hadis, yakni berdasarkan persyaratan 

imam al-Bukha>ri> dengan memperhatikan aspek mu‘a>s}arah dan muba>syarah, atau 

melihat adanya kemungkinan pertemuan (imka>n al-liqa>) berdasarkan persyaratan 

imam Muslim. Ada empat indikator pokok yang dapat dijadikan sebagai pijakan 

untuk melihat ketersambungan sanad (ittis}a>l al-sanad), yaitu: 

1) Memperhatikan lafal penerimaan dan penyampaian hadis (sigat al-

tah}ammul wa al-ada>’).  

Secara umum, cara / proses periwayatan hadis ada 8, yaitu; 1) Al-Sima>’ 

min lafẓi al-syaikh (mendengar dari seorang guru), 2) Al-Qira>’ah ‘ala> al-syaikh 

(membaca di hadapan guru), 3) Al-Ija>zah (pembolehan), 4) Al-Muna>walah 

(penyerahan), 5) Al-Kita>bah (tulisan), 6). Al-I’la>m (pemberitahuan), 7) Al-

Was}iah (wasiat), dan 8). Al-Wija>dah (temuan).38 Al-Fihri> al-Subti> dalam 

kitabnya al-Sunan al-Abyan telah memaparkan tentang bentuk-bentuk 

penyampaian hadis dengan lafal-lafal berikut; 

َ  ,�َ �� بَ نْ ��  ,اثنَ د� �َ  ,انَ عْ سمَِ  ,تُ عْ سمَِ  َ �َ  ,�َ برََ �ْ ��  ,�َ �� بَ ن  انَ  لَ كىَ حَ  ,انَ لَ  الَ قَ  ,هِ یْ لَ ا �َ عَنَ سمَِ  وَ  �� ���َ رَ قَ  ,انَ یْ لَ �َ  �� رَ قَ  ,�َ بر�
 ٣٩.انَ لَ  بَ تَ كَ  وَ  ,انَ لَ وَ �َ  ,هِ یْ لَ ا �َ نَ ضَ رَ عَ  ,هِ یْ لَ �َ  ضَ رَ عَ  ,انَ هَافَ شَ  ,انَ لَ  رَ كَ ذَ 

                                                           
38Lihat misalnya: Ibn al-S{ala>h}, Ma‘rifah Anwa>‘ ‘Ulu>m al-H}adi>s\, h. 132-178., sedangkan 

al-Qa>simi> membaginya kepada Sembilan macam. Perbedaan terjadi, karena perbedaan klasifikasi. 
Dalam hal ini, cara al-qira>’ah dibagi dua macam oleh al-Qa>simi>, sedangkan kebanyakan ulama 
cara tersebut dijadikan satu macam saja. Lihat al-Qa>simi> Muḥammad Jamāl al-Dīn bin 
Muh}ammad Sa‘i>d bin Qa>sim, Qawa>’id al-Tah}di>s\ min Funu>n Mus}t}alah} al-H{adi>s\, (Bairu>t: Da>r al-
Kutub al-‘Ilmiah, t.th.), h. 203-204. Lihat pula M. Syuhudi Ismail, Kaedah Kesahihan Sanad 
Hadis:, h. 57.  

39Lihat Abu> ‘Abdillah Muh{ammad bin ‘Umar bin Muh}ammad al-Fihri> al-Subti> Ibn 
Rusyaid, al-Sunan al-Abyan wa al-Maurid al-Am‘an fi> al-Muh}a>kamah al-Ima>main fi> al-Sanad al-
Mu‘an‘an, (Cet. I; Madinah: Maktabah al-Guraba>’ al-As\ariyyah, 1417 H), h. 41. 



46 
 

 
 

Berdasarkan keterangan tersebut dapat dipahami bahwa s}igat al-

tah}ammul adalah bentuk-bentuk penerimaan sebuah hadis oleh seorang murid 

dari gurunya, sedangkan al-ada>’ ialah cara penyampaian seorang perawi hadis 

dengan menggunakan kata-kata tertentu sekaligus menggambarkan cara  

memperoleh hadis dari gurunya.  

2) Mu’a>s}arah dan muba>syarah (sezaman dan pertemuan) 

Cara untuk mengetahui atau mengukur pertemuan guru dengan murid, 

dapat ditempuh dengan mengumpulkan biografi pribadi seorang perawi, berupa 

tahun kelahiran dan wafat seorang perawi. 

3) Hubungan guru dan murid 

Hubungan guru dan murid dapat diketahui melalui penelusuran data guru-

guru seorang murid dan data murid-murid seorang guru. 

4) Tempat tinggal guru dan murid. 

Cara ini dapat dilakukan dengan menelusuri tempat tinggal seorang 

perawi atau tempat yang pernah dikunjungi oleh parawi (rih}lah). 

b. Perawinya adil 

Kata adil secara bahasa merupakan serapan dari bahasa arab yang berasal 

dari kata دُل یعدُل �دا�� yang berarti berlaku adil.40 Menurut Ibn Faris, kata yang 

terdiri dari huruf د ,ع dan ل memiliki 2 makna dasar yang saling berlawanan 

yaitu lurus dan bengkok.41 Namun, makna adil yang dimaksud pada pembahasan 

ini ialah makna lurus, yakni lurus dalam menjalankan ajaran agama.  

                                                           
40Mahmud Yunus, Kamus Arab-Indonesia, (Jakarta:  PT. Hidakarya Agung, 1411 H/ 

1990 M), h. 257. 

41Lihat Ibn Fa>ris, Mu‘jam al-Maqa>yi>s al-Lugah, Juz IV, h. 246. 
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Sedangkan adil menurut istilah, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh 

Ibn al-S}ala>h} bahwa jumhur ulama hadis dan fiqhi telah sepakat bahwa 

disyaratkan kepada orang yang mengajukan riwayatnya agar memenuhi keadilan 

dan ked}abit}-an ketika ia meriwayatkannya. Jumhur ulama juga telah merinci 

keadilan seorang perawi dengan harus muslim, balig, berakal, selamat dari sebab 

kefasikan dan menjaga muru’ah.42 Oleh karena itu, keadilan seorang perawi ialah 

perilaku perawi yang lurus dalam menjalankan agama serta memenuhi kriteria 

seperti muslim, balig, berakal, selamat dari sebab-sebab kefasikan dan menjaga 

muru’ah. 

c. Perawinya d}a>bit} 

D\}a>bit} menurut bahasa, berarti yang kukuh atau kuat.43 Seorang perawi 

dikatakan d}a>bit} apabila ia memeiliki daya ingat sempurna terhadap hadis yang 

diriwayatkannya. Menurut Ibn Hajar al-Asqalani, perawi yang d}a>bit} ialah mereka 

yang kuat hafalannya dan mampu menyampaikan hadis yang dihafalnya ketika 

diperlukan. Dengan demikian, orang yang d}a>bit} harus mendengarkan secara utuh 

informasi yang diterima dan didengarnya, memahami isinya sehingga tersimpan 

dalam ingatannya, kemudian menyampaikannya kepada orang lain. D\}a>bit} oleh 

ulama terbagi atas dua bagian, yaitu : 

1) D}\abit} al-s}adri  

D}abt} al-s}adr yaitu kuat dalam dada, artinya memiliki daya ingat dan 

hafalan yang sangat kuat semenjak ia menerima hadis dari seorang guru sampai 

ia meriwayatkannya kepada orang lain, atau ia memiliki kemampuan untuk 

meriwayatkannya kapan saja diperlukan oleh orang lain. 

                                                           
42Lihat Abu> Bakr Ka>fi>, Manhaj al-Ima>m al-Bukha>ri> fi> Tas}h}i>h} al-Ah}a>di>s wa Ta‘li>>liha>, 

(Cet. I; Bairut: Da>r Ibn H}azm, 1422 H/2000 M), h. 71.   

43Lihat Louis Ma’luf, Al-Munjid fi> al-Lug}\ah, (Beirut: Dar al-Masriq, 1973), h. 445. 
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2) D}\abit} al-kita>b 

D}abt} al-kita>b yaitu kuat dalam hal tulisan, artinya tulisan hadisnya sejak 

mendengar dari gurunya terpelihara dari perubahan, pergantian, dan kekurangan. 

Singkatnya, tidak terjadi kesalahan penulisan kemudian diubah dan diganti, 

karena hal demikian akan mendatangkan keraguan atas ked}abit}-an seorang 

perawi. 

‘Abd al-Majid Khan menjelaskan bahwa, untuk mengetahui ked}abit}an 

seorang perawi, dapat dilakukan dengan cara komparasi / perbandingan antar 

riwayat atau dengan adanya keterangan dari seorang kritikus yang dapat 

dipertanggungjawabkan (mu’tabar), membandingkan sanad periwayatan hadis 

dengan berbagai sanad yang berbeda, jika periwayatan yang banyak kesesuaian-

nya dengan periwayatan orang-orang yang s\iqah, berarti dia d}abit. Dan jika 

banyak bertentangan, berarti ia tidak d}abit.44   

Penjelasan di atas memberikan pemahaman bahwasanya, ked}abit-an 

seorang perawi dapat diketahui dengan melakukan perbandingan antara riwayat-

riwayat dari sanad periwayatan hadis lainnya. Jika riwayatnya memiliki 

kesesuaian dengan riwayat orang yang s\iqah maka dapat dikatakan perawi 

tersebut d}a>bit}`, tetapi jika riwayatnya bertentangan dengan perawi yang s\iqah 

atau lebih s\iqah, maka dapat dikatakan bahwa perawi tersebut tidak d}a>bit}. 

Terkait dengan penelitian sanad hadis, khususnya pada penelitian ini, 

peneliti tidak lagi meneliti sanad hadis yang di dalamnya terdapat imam al-

Bukha>ri> dan Muslim, atau salah satu dari keduanya. Dengan alasan, bahwa 

jumhur telah ulama bersepakat tentang kesahihan hadis-hadis yang terdapat di 

dalam kedua kitab tersebut, bahkan tidak sedikit dari ulama yang menilainya 

                                                           
44Lihat Abd al-Majid Kha>n, ‘Ulu>m al-H{adi>s\, (Cet. I; t.t: Amzah  2012), h. 170-171. 
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sebagai kitab tersahih setelah al-Qur’an. Selain itu, mayoritas ulama juga 

menjadikan defenisi hadis sahih yang telah dirumuskan oleh Ibn al-S}ala>h} sebagai 

kaedah / ketentuan dalam menetapkan kualitas sebuah hadis, dari segi sahih atau 

tidaknya. Defenisi yang telah dirumuskan oleh Ibn al-S}ala>h} tersebut, pada 

dasarnya diperoleh berdasarkan dari hasil telaahnya terhadap kitab S}ah}i>h} al-

Bukha>ri> dan S}ah}i>h} Muslim.45 

Adapun langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam hal penelitian sanad 

ialah; 

a. Mengumpulkan biografi setiap perawi yang terlibat dalam proses 

periwayatan sebuah hadis, yakni; nama lengkap perawi, tempat dan tahun 

lahirnya, tempat dan tahun wafatnya, rih}lah (jejak perjalananya kesuatu 

tempat dalam mencari hadis) dan daftar guru-guru dan muridnya. 

b. Mengumpulkan penilaian setiap periwayat dari para krikus hadis. Hal ini 

dapat dilakukan dengan menelusuri penilaian berupa jarh} (celaan) dan atau 

ta‘di>l (pujian) setiap perawi, menerapkan kaedah al-jarh} wa al-ta‘di>l jika 

diperlukan,46 kemudian menyimpulkan kualitas pribadi setiap perawi. 

c. Membuktikan persambungan sanad setiap perawi yang saling berdekatan. 

Langkah ini dapat dilakukan dengan; mengukur jarak lahirnya murid dan 

wafatnya guru, melihat tempat yang memungkinkan terjadinya pertemuan 

dan memperhatikan lafal yang digunakan dalam periwayatan. 

d. Menyimpulkan kualitas sanad dengan memperhatikan hal-hal di atas. 

      

                                                           
45Lihat Abustani Ilyas dkk, Epistemologi Kritik Sanad; Antara Normativitas, 

Historisitad dan Aplikasi, (Cet. I; Yogyakarta: Semesta Aksara, 2020), h. 34. 

46Langkah ini dilakukan jika terjadi perbeadaan di antara kritikus hadis dalam menilai 
kualitas pribadi seorang perawi. 
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2. Kaedah kesahihan matan 

a. Terhindar dari sya>z\ 

Kata sya>z\ (شاذ) dari segi bahasa merupakan bentuk ism al-fa>‘il dari akar 

kata ا  yang berarti terasing dan atau menyalahi.47 Selanjutnya Ibn شذّ �شذ� شذ�

Faris menjelaskan bahwa kata sya>z\ yang terdiri dari huruf ش dan ذ bermakna 

dasar menyendiri dan berbeda.48 Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat 

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

atau menyalahi yang lainnya. 

Ulama berbeda pendapat tentang pengertian sya>z\ dalam istilah. Secara 

garis besar ada tiga pendapat yang menonjol, yaitu; 

1) Al-Syafi‘i berpandangan bahwa sya>z\ adalah suatu hadis yang 

diriwayatkan seorang s\iqah tetapi bertentangan dengan hadis yang 

diriwayatkan orang yang lebih s\iqah atau banyak periwayat s\iqah.  

2) Al-H}a>kim al-Naisa>bu>ri> mengatakan bahwa sya>z\ adalah hadis yang 

diriwayatkan orang s\iqah dan tidak ada periwayat s\iqah lain yang 

meriwayatkannya, 

3) Abu Ya‘la> al-Khali>li> berpendapat bahwa sya>z\ adalah hadis yang sanadnya 

hanya satu macam, baik periwayatnya bersifat s\iqah maupun tidak.49 

Ketiga pendapat tersebut sepakat bahwa sya>z\ adalah riwayat yang 

menyendiri. Namun, Abu Ya‘la menggolongkan riwayat tersebut bisa saja dari 

periwayat yang s\iqah ataupun tidak dalam kesendiriannya. Sementara al-Hakim 

al-Naisaburi mengharuskan riwayat tersebut berasal dari orang yang s\iqah. 

                                                           
47Mahmud Yunus, Kamus Arab-Indonesia, h. 192. 
48Lihat Ibn Fa>ris, Mu‘jam al-Maqa>yi>s al-Lugah, Juz III, h. 180. 

49Lihat Ibn al-S}ala>h, Ma‘rifah Anwa>‘ ‘Ulu>m al-H}adi>s\, h. 76-77.  
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Berbeda dengan kedua pendapat tersebut imam al-Syafi‘i mengharuskan riwayat 

yang menyendiri tersebut diriwayatkan oleh perawi yang s\iqah, kemudian 

riwayatnya bertentangan dengan periwayat yang lebih s\iqah atau banyak orang 

s\iqah. Maka dari itu, peneliti menganggap bahwa pendapat yang sesuai dengan 

makna sya>z\ secara bahasa ialah pendapat imam Syafi‘i.  

Menurutt M. Syuhudi Ismail, ada 4 indikator untuk mengetahui sya>z \ 

(pertentangan) pada matan hadis, yaitu: a) sanad hadis bersangkutan menyendiri, 

b) matan hadis bersangkutan bertentangan dengan matan hadis yang sanadnya 

lebih kuat, c) bertentangan dengan al-Qur’an, dan atau d) bertentangan dengan 

akal sehat dan fakta sejarah.50 

b. Terhindar dari ‘illah 

Kata ‘Illah (��) dari segi bahasa ialah merupakan bentuk mas}dar dari akar 

kata  لّ یعل� �لا�� /  ّ��  yang berarti sakit yang menyusahkan.51 Selanjutnya Ibn 

Faris menjelaskan bahwa kata ‘illah yang terdiri dari hurug ع dan ل memiliki 3 

makna dasar, yakni; pengulangan, menghalangi dan kelemahan pada sesuatu.52 

Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat dipahami bahwa kata ‘illah menurut 

bahasa ialah penyakit yang dapat melemahkan sesuatu. 

Sementara menurut bahasa, ‘illah adalah sebab-sebab tersembunyi yang 

dapat menyebabkan kecacatan pada sebuah hadis yang kelihatannya selamat dari 

                                                           
50Lihat Arifuddin Ah}mad, Paradigma Baru Memahami Hadis Nabi, (Cet. I: Jakarta: 

Renaisan, 2005 M.), h. 117. Bandingkan dengan Kamaruddin Amin, Menguji Kembali 
Keakuratan Metode Kritik Hadis, (Cet. I; Jakarta: Hikmah, 2009), h. 58. 

51Mahmud Yunus, Kamus Arab-Indonesia, h. 192. 

52Lihat Ibn Fa>ris, Mu‘jam al-Maqa>yi>s al-Lugah, Juz IV, h. 12. 
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berbagai kekurangan.53 Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa ‘illah ialah 

penyakit tersembunyi yang dapat menyebabkan sebuah hadis menjadi lemah. 

Adapun indikator untuk mengetahui ‘illah (kecacatan) pada matan hadis, 

yaitu: a) terdapat idra>j (sisipan yang dilakukan oleh perawi s\iqah pada matan 

hadis), b) terdapat penggabungan matan hadis, baik sebagian atau seluruhnya 

pada matan hadis yang lain oleh perawi s\iqah, c) terdapat ziya>dah (penambahan 

satu lafal atau kalimat yang bukan bagian dari hadis yang dilakukan oleh perawi 

s\iqah), d) terdapat inqila>b (pembalikan lafal-lafal pada matan hadis), e) terdapat 

tah}ri>f atau tas}h{i>f (perubahan huruf atau syakal pada matan hadis) dan atau f) 

terdapat kesalahan lafal dalam periwayatan hadis secara makna.54 

Indikator-indikator tersebut tidak serta merta membuat sebuah hadis 

menjadi lemah ketika terdapat pada sebuah hadis. Sebuah hadis baru dinyatakan 

lemah dari segi matan apabila salah satu dari indikator tersebut terjadi atau 

terdapat pada salah satu matan hadis dan keberadaanya merusak makna substansi 

hadis. Namun, jika indikator-indikator tersebut tidak sampai merusak makna 

substansi hadis, maka matan hadis tidak dapat dinyatakan lemah dan justeru 

dapat dikatagorikan sebagai riwayat bi al-makna>. 

Dalam penelitian matan hadis, dibutuhkan langkah-lagkah metodologis, 

sebagai berikut; 

1) memastikan hadis yang dikaji berasal dari Rasulullah dengan 

memperhatikan kualitas sanadnya.  

                                                           
53Lihat Muhammad ‘Ajja>j al-Khat}i>b, Us}u>l al-H}adi>s\, (Beirut: Da>r al-Fikr, 1409 H./1989 

M.), h. 291. 

54Lihat Abu> Sufya>n Mus}t}afa> Ba>ju>, Al-‘Illah wa Ajna>suha> ‘ind al-Muh}addis\i>n, (Cet. I; 
T{ant}a>: Maktabah al-D{iya>’, 1426 H/2005 M), h. 288-397.  
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2) Melakukan pemenggalan pada setiap riwayat, kemudian menganalisanya 

untuk menentukan lafal yang kemungkinan berasal dari Nabi saw. sebagai 

pijakan dalam melakukan perbandingan pada seluruh riwayat untuk 

mengetahui ada atau tidaknya ‘illah pada riwayat lain.   

3) Memperhatikan susunan lafal antar matan-matan hadis yang dikaji. 

Dalam hal ini, perlu kecermatan dalam melihat hadis-hadis semakna yang 

diriwayatkan secara makna. Oleh karena itu, peneliti akan melihat aspek 

pengurangan, penambahan, sisipan, perubahan, pemutarbalikan lafal atau 

kalimat pada matan hadis, dan penggabungan matan hadis lain yang 

bukan bagian dari hadis yang dikaji.  

4) Meneliti aspek kandungan matan hadis. Dalam hal ini, peneliti akan 

melakukan perbandingan matan hadis dengan al-Qur’an, hadis sahih, 

logika fakta sejarah. Jika ternyata matan hadis tidak sejalan dengan hal-

hal tersebut, maka matan hadis dapat dinilai lemah bahkan bertentangan. 

Namun, jika ternyata matan hadis tersebut sejalan dengan hal-hal 

tersebut, maka matan hadis dapat dinilai sahih, bahkan lebih kuat.  

Khusus pada aspek logika dan fakta sejarah, tentu akan disesuaikan 

dengan matan-matan hadis fokus penelitian, sebab logika dan fakta sejarah tidak 

dapat dipadukan dengan hadis-hadis yang berkaitan dengan informasi tentang 

peristiwa akhir zaman atau dengan hadis yang jauh dari nalar manusia. 

D. Kaedah al-Jarh} wa al-Ta‘di>l  

Para ulama kritikus hadis dalam menilai pribadi seorang periwayat hadis 

tertentu, terkadang mereka sependapat dan terkadang juga berbeda pendapat. 

Selain itu, tak jarang seorang kritikus menilai seorang periwayat yang sama 

dengan dua kualitas yang berbeda. Dalam satu kesempatan, seorang kritikus 
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menilai dengan laisa bihi ba’s, sedangkan pada kesempatan lain menilainya 

dengan kata d}a‘i>f.55 Padahal kedua lafal itu memiliki pengertian dan peringkat 

yang berbeda.56 

 Melihat betapa pentingnya ilmu ini, para pakar ‘ulu>m al-h}adi>s menyusun 

kaedah-kaedah jarh} dan ta’di>l. Dengan adanya kaedah ini diharapkan hasil 

penelitian terhadap perawi hadis dapat lebih objektif. Berikut ini adalah teori-

teori yang telah dikemukakan oleh ulama ahl al-jarh} wa al-ta’di>l dan perlu 

dijadikan bahan pertimbangan oleh para peneliti hadis tatkala melakukan 

kegiatan penelitian, khususnya berkenaan dengan penelitian terhadap kualitas 

para perawi hadis, yaitu; 

1. Al-Ta’di>l muqaddam ‘ala> jarh} (ta’di>l didahulukan atas jarh}) 

 Maksud dari kaedah tersebut ialah apabila seorang periwayat dinilai 

terpuji oleh sebagian kritikus dan dinilai tercela oleh sebagian kritikus lainnya, 

maka yang didahulukan adalah sifat terpujinya, karena sifat dasar periwayat 

hadis adalah terpuji, sedangkan sifat tercela merupakan sifat yang datang 

kemudian sehingga sifat yang dominan adalah sifat terpuji. 

 Pada umumnya ulama hadis menolak kaedah tersebut dengan alasan 

bahwa kritikus yang memuji tidak mengetahui sifat yang tercela yang dimiliki 

oleh periwayat yang dinilainya.57 Sementara kritikus yang mengemukakan celaan 

adalah kritikus yang mengetahui ketercelaan periwayat yang dinilainya. 

meskipun demikian kaedah ini sepenuhnya didukung oleh imam al-Nasa’i.  

                                                           
55M. Syuhudi Ismail, Kaedah Kasahihan Sanad Hadis Nabi, h. 181. 

56M. Syuhudi Ismail, Metodologi Penelitian Hadis, (Jakarta: Bulan Bintang 1992 M) h. 
77.  

57M. Syuhudi Ismail, Metodologi  Penelitian Hadis, h. 79.  
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2. Al-Jarh} muqaddam ‘ala> al-ta’di>l (al-jarh} didahulakan atas al-ta’di>l ) 

Apabila seorang perawi dinilai tercela oleh sebagian kritikus dan dinilai 

terpuji oleh sebagian kritikus lainnya, maka yang didahulukan adalah sifat yang 

dinilai celaan. Alasannya, karena kritikus yang menyatakan celaan lebih paham 

pribadi periwayat yang dicelanya. Kemudian yang menjadi dasar untuk memuji 

seorang periwayat adalah persangkaan yang baik dari seorang kritikus hadis dan 

persangkaan baik itu harus dikalahkan bila ternyata ada bukti tentang ketercelaan 

yang dimiliki oleh periwayat bersangkutan.  

Mayoritas ahli hadis, fikhi, dan usul fikhi menganut teori tersebut. 

Namun, tidak sedikit juga ulama kritikus hadis yang menuntut pembuktian atau 

penjelasan yang menjadi latar belakang atas ketercelaan yang dikemukakan 

terhadap periwayat tersebut.58 Sehingga kaedah ini harus diutamakan jika 

terdapat penjelasan tentang sebab-sebab tercelanya seorang perawi.  

3. Iz\a> ta’a>rada al-ja>rih} wa al-mu‘addil fa al-h}ukm li al-mu‘addil illa> iz\a>  

s\ubita al-jarh} al-mufassar 

Maksud dari kaedah ini ialah apabila terjadi pertentangan antara kritikan 

yang memuji dan yang mencela, maka yang harus dimenangkan adalah kritikan 

yang memuji, kecuali apabila kritikan yang mencela disertai dengan penjelasan. 

Dalam hal ini apabila seorang periwayat dipuji oleh seorang kritikus tertentu dan 

dicela oleh kritikus lainnya, maka pada dasarnya yang harus dimenangkan adalah 

kritikan yang memuji, kecuali bila kritikan yang mencela menyertai penjelasan 

tentang bukti-bukti ketercelaan periwayat yang bersangkutan 

                                                           
58Lihat Fa>ruh H>ammadah, Al-Manhaj al-Isma>il Fi al-Jarh\} wa al-Ta’dil (Riba>t: Da>r al-

Nashr al-Ma’rifat, 1989 M), h. 360. 
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 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. Jumhur Ulama 

mengatakan bahwa penjelasan ketercelaan yang dikemukakan itu haruslah 

relevan dengan upaya penelitian. Kemudian bila kritikus yang memuji telah 

mengetahui sebab-sebab ketercelan periwayat yang dinilainya itu memang tidak 

relevan ataupun tidak ada lagi, maka kritikan yang memuji tersebut yang harus 

dipilih. 

4. Iza> ka>na al-ja>rih} da’i>fan fala> yuqbal jarh}uhu li al-s\iqah  

Maksud dari kaedah ini ialah apabila kritikus yang mengungkapkan 

ketercelaan adalah orang-orang yang tegolong d}a‘i>f maka kritikannya terhadap 

orang yang s\iqah tidak diterima. Alasannya,  orang yang bersifat s\iqah dikenal 

lebih berhati-hati dan lebih cermat daripada orang yang tidak s\iqah. Selain itu, 

kritikus yang lebih lemah daripada perawi secara otomatis akan terkalahkan 

dalam pemenuhan syarat keadilan. 

5. La> yuqbal al-jarh} illa> ba’da al-tas\abbut khasyah al-asybah fi al-majru>h}i>n  

Maksud dari kaedah ini ialah penilaian al-jarh}} tidak diterima kecuali 

setelah ditetapkan (diteliti secara cermat) dengan adanya kekhawatiran 

terjadinya kesamaan tentang orang-orang yang dicelanya. Apabila nama 

periwayat mempunyai kesamaan atau kemiripan dangan nama periwayat lain, 

lalu salah satu periwayat itu dikritik dengan celaan, maka kritikan itu tidak dapat 

diterima, kecuali telah dapat dipastikan bahwa kritikan itu terhindar dari 

kekeliruan akibat dari kesamaan atau kemiripan dari nama tersebut. Suatu 

kritikan harus jelas sasarannya. Dalam mengkritik pribadi seseorang, maka orang 
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yang dikritik haruslah jelas dan terhindar dari keraguan-keraguan atau 

kekacauan. 

6. Al-Jarh} al-nasyi’u ‘an ‘ada>wati dunya>wiyyah la> yu’taddu bihi  

Maksud dari kaedah ini ialah celaan yang dikemukakan oleh orang-orang 

yang mengalami permusuhan dalam masalah keduniaan tidak perlu diperhatikan. 

Apabila kritikus yang mencela periwayat tertentu memiliki permusuhan dalam 

masalah keduniaan dengan pribadi periwayat yang dikritik dengan celaan itu, 

maka kritikan itu harus ditolak. Alasannya adalah pertentangan masalah pribadi 

tentang urusan dunia dapat menyebabkan lahirnya penilaian yang tidak objektif. 

Kritikus yang bermusuhan dalam urusan dunia dengan periwayat yang dikritik 

dengan celaan dapat berlaku subjektif karena didorong oleh rasa kebencian. 

Berdasarkan penjelasan kaedah-kaedah beserta alasan penggunaannya 

tersebut, maka yang harus dipilih adalah kaedah yang mampu menghasilkan 

penilaian yang objektif terhadap kualitas pribadi periwayat hadis. Dinyatakan 

demikian, karena tujuan penelitian yang sesungguhnya bukanlah untuk mengikuti 

kaedah tertentu. Akan tetapi, penggunaannya sebagai upaya dalam memperoleh 

hasil yang lebih mendekati kebenaran, ketika kebenaran itu sulit ditentukan.59 

Oleh karena itu, kaedah-kaedah tersebut merupakan alat bantu untuk menyelesai-

kan persoalan yang dihadapi oleh seorang peneliti dalam melakukan penelitian 

terhadap kualitas pribadi seorang periwayat yang terkait dengan al-jarh} wa al-

ta‘di>l dan digunakan sesuai situasi yang dialami oleh seorang peneliti. 

                                                           
59Sejatinya cukup banyak teori yang telah dikemukakan oleh ulama hadis; keenam teori 

yang dikutip tersebut merupakan teori yang banyak dikemukakan oleh kitab-kitab ilmu hadis. 
Lihat al-Suyu>ti> ‘Abd al-Rah}man bin Abi> Bakr Jala>l al-Di>n, Tadri>b al-Ra>wi> fi Syarh} Taqri>b al-
Nawawi>, Juz I, (Beirut; Da>r  Ihya al-Sunnah al-Nabawiyyah, 1997 M) h. 305-314. dan Abu> 
Luba>bah H}usain, Al-Jarh> wa al-Ta’dil, (Riya>d}: Dar al-Liwa’, 1399 H/1979 M) h.136-142. 
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BAB III 

HADIS-HADIS TENTANG MANAJEMEN HATI 

A. Identifikasian Hadis-hadis tentang Manajemen Hati 

Maksud dari identifikasi hadis dalam penelitian ini ialah cara atau metode 

yang digunakan dalam menentukan hadis-hadis yang terkait dengan tema 

pembahasan dalam penelitian ini. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bagian 

pengertian judul dan batasan penelitian bahwa penelitian ini akan membahas 

hadis-hadis tentang hati yang kemudian mengarah pada konsep manajemen atau 

mengelola hati. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik identifikasi 

tematik yang menentukan hadis-hadis terkait dengan hati, baik yang 

menggunakan lafal al-s}adr, al-qalb, al-fu’a>d ataupun al-luba>b berdasarkan 

penelusuran melalui kitab Tarti>b Ah}a>di>s\ S}ah}i>h} al-Ja>mi‘ al-S}agi>r wa al-Zawa>’id 

karya kolektif dari 3 orang ulama, yakni Jala>l al-Di>n al-Suyu>t}i>, Yu>suf al-Nabha>ni> 

dan Muh}ammad Na>s}ir al-Di>n al-Alba>ni>.  

Adapun hadis-hadis yang peneliti anggap terkait dengan pembahasan 

manajemen hati ialah; 

تغَْفَرَ  �زََعَ  هُوَ  فإنْ  سَوْداءُ  �كُْ�ةٌ  قلَْبِهِ  فيِ  �كُِ�تَْ  خَطیئةً  ٔ�خطاء إذا العبد إن .١  و�بَ  واس�ْ
انُ  وهوَ  قلَْبِهِ  �لى تعلو حتى فيها زید �اد وإنْ  قلَْبُهُ  صُقِلَ  ي الر� ِ ُ  ذَكَرَ  ا��  َ� { تعََالىَ  ا��

مْ  �لى رانَ  بلَْ  بُو كاَنوُا مَا قلُوبهِِ  ١.}نَ �كَْس�ِ

 اتقى فمن الناس من كثير یعلمها لا مش�بهات ٔ�مور وب�نهما بين والحرام بين الحلال .٢
 �رعى �راع الحرام في وقع الش�بهات في وقع ومن ودینه لعرضه اس�تبر�ٔ  فقد الش�بهات

 ٔ�رضه في تعالى الله حمى وإن ٔ�لا حمى م� لكل وإن ٔ�لا یواقعه ٔ�ن یوشك الحمى حول

                                                           
1Jala>l al-Di>n al-Suyu>t}i> dkk, Tarti>b Ah}a>di>s\ S}ah}i>h} al-Ja>mi‘ al-S}agi>r wa al-Zawa>’id, Juz I, 

(Cet. I; Riya>d}: Maktabah al-Ma‘a>rif, 1406 H), h. 124.   
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 فسد فسدت وإذا كله الجسد صلح صلحت إذا مضغة الجسد في وإن ٔ�لا محارمه
 .القلب وهي ٔ�لا كله الجسد

 .ؤ�عمالكم قلو�كم إلى ینظر إنما ولكن ؤ�موالكم صوركم إلى ینظر لا تعالى الله إن .٣

 �یف یصرفه وا�د كقلب الرحمن ٔ�صابع من ٔ�صبعين بين كلها �دٓم بني قلوب إن" .٤
 ٢."شاء

 ٣.ما� مجرى �دٓم ا�ن من يجري الش�یطان إن .٥

 تحب ما �لناس ؤ�حب ,الناسٔ�شكر  �كن و�ن ق�عا, الناس ٔ�عبد �كن �ن ور�ا« .٦
 تمیت الض�ك كثرة فإن الض�ك ٔ�قلّ مسلما و  �كن هرمجاو  بؤ�ح ,�كن مؤم�ا لنفسك
 ٤.القلب

ثمُْ  القلَبُْ  إلیَْهِ  واطْمَ�نٔ�  الن�فْسُ  إلیَْهِ  سَكَ�تَْ  مَا البرِ�  .٧
�
 ولمَْ  ن�فْسُ ال  إلیَْهِ  �سَْكُنُ  لمَْ  مَا والا

نْ  القلَبُْ  إلیَْهِ  یطَْمَئنِ� 
�
  ٥.المفُُْ�ونَ  ٔ�فْ�اكَ  وا

Beranjak dari proses identitifikasi hadis-hadis terkait manajemen hati, 

peneliti menemukan matan hadis, yaitu; a) terdapat noda hitam pada hati 

manusia setiap berbuat dosa, b) perkara halal dan haram telah jelas batasannya, 

c) Allah hanya melihat hati manusia, d)  hati dapat berubah kapan saja, e) setan 

mengalir di pembulu darah, f) banyak tertawa mematikan hati dan g) kebaikan 

menenangkan hati. Hadis-hadis inilah yang akan menjadi fokus penelitian dalam 

tesis ini. 

                                                           
2Jala>l al-Di>n al-Suyu>t}i> dkk, Tarti>b Ah}a>di>s\ S}ah}i>h} al-Ja>mi‘ al-S}agi>r ...., Juz I, h. 152-153.   

3Jala>l al-Di>n al-Suyu>t}i> dkk, Tarti>b Ah}a>di>s\ S}ah}i>h} al-Ja>mi‘ al-S}agi>r ...., Juz II, h. 155.   

4Jala>l al-Di>n al-Suyu>t}i> dkk, Tarti>b Ah}a>di>s\ S}ah}i>h} al-Ja>mi‘ al-S}agi>r ...., Juz II, h. 372.   

5Jala>l al-Di>n al-Suyu>t}i> dkk, Tarti>b Ah}a>di>s\ S}ah}i>h} al-Ja>mi‘ al-S}agi>r ...., Juz IV, h. 101.   
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B. Penelusuran Hadis-hadis tentang Manajemen Hati dalam Kitab Sumber 

Langkah-langkah penelusuran hadis ini disebut juga dengan istilah takhri>j 

al-h}adi>s\, yakni melacak keberadaan hadis di dalam kitab sumber berdasarkan 

sampel hadis yang telah ditemukan melalui proses identifikasi. Dalam melacak 

hadis-hadis tersebut, peneliti menggunakan dua metode, yaitu; 1). Menggunakan 

metode salah satu lafal hadis, yakni memilih salah satu lafal atau beberapa lafal 

yang terdapat pada sampel hadis dengan menggunakan kitab Mu‘jam al-

Mufahras li Alfa>z} al-H}adi>s\, karya A. J. Wijnsic, dan 2). Menggunakan metode 

awal matan hadis, yakni menelusuri hadis dengan menggunakan kalimat pertama 

pada sampel hadis dengan menggunakan kitab Mausu>‘ah al-At}ra>f karya Abu> 

H}a>jar Muh}ammad al-Sa‘i>d bin Basyu>ni> Zaglu>l dan kitab Al-Fath} al-Kabi>r fi> 

D}amm al-Ziya>dah karya Jala>l al-Di>n al-Suyu>t}i>. Setelah melakukan pelacakan 

melalui dua metode tersebut, peneliti kemudian melakukan pengumpulan hadis-

hadis yang semakna, lalu melakukan i‘tiba>r6 al-sanad (menimbang sanad) untuk 

mengetahui ada atau tidak adanya sya>hid (penguat) dan muta>bi‘7 pada hadis-

hadis tersebut. Kemudian, peneliti melakukan kritik hadis, baik pada sanad 

maupun pada matan-matan hadis. 

                                                           
6Kata i’tiba>r berasal dari bahasa Arab yaitu dari asal kata  َََبر� yang berarti menimbang, 

merenungkan, menafsirkan dan menyeberangi. lihat Mah}mud Yu>nus, Kamus ‘Arab – Indu>nisi, h. 
252. Kata i’tiba>r adalah perubahan dari akar kata عْتِبَارًا 

�
عْتَبرََ -یعَْتَبرُِ -ا

�
 yang sewazan (setimbang) dengan ا

kata  َفْ�َعَل
�
فِْ�عَالاً -یفَْ�َعِلُ  -ا

�
ا  yang berarti pertimbangan atau perhitungan. Sedangkan menurut istilah, ada 

beberapa defenisi dari ulama diantaranya; “Cara yang menghubungkan untuk mengetahui para 
muta>bi‘, sya>hid, dan penjelasan dari keduanya, serta yang bukan bagian keduanya lalu 
memperhatikannya”. Lihat Abu> al-Khair Syams al-Di>n Muh}ammad bin ‘Abd al-Rah}ma>n bin 
Muh}amammad bin Abi> Bakr bin ‘Us\ma>n bin Muh}ammad al-Sakha>wi>, Al-Taudi>h} al-Abhar li 
Taz\kirah Ibn al-Malqi>n fi> ‘Ilm al-As\ar, (Cet. I ; t.t: Maktabah Ad}wa>’ al-Salaf, 1318 H/ 1998 M), 
h. 72. 

7Sya>hid adalah “hadis yang dihubungkan dengan hadis lain pada lafal dan ma‘na beserta 
ketiadaan kesatuan pada sahabat”. sedangkan muta>bi‘ adalah “Hadis yang dihubungkan dengan 
hadis yang lain pada lafal dan ma‘na beserta kesatuan pada sahabat. Jika yang dihubungkan dari 
awal sanad dinamakan muta>bi’ ta>mmah, dan jika yang dihubungkan bukan pada awal sanad maka 
dinamakan muta>bi‘ qa>s}irah”. Lihat Ma>hir Ya>si>n Fihl al-Haiti>, As\ar ‘Ilal al-H}adi>s\ fi> Ikhtila>f al-
Fuqaha>’u, (Cet. I; Oman: Da>r ‘Amma>r li al-Na>syir, 1420 H/ 2000 M), . 34. 
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1. Hadis tentang ada noda hitam pada hati manusia setiap berbuat dosa 

a. Penelusuran hadis 

1) Menelusuri hadis melalui metode salah satu lafal 

Kitab yang peneliti gunakan dalam melacak hadis-hadis terkait dengan 

pembahasan ini ialah al-Mu‘jam al-Mufahras li Alfa>z} al-H}adi>s\ al-Nabawi> melalui 

lafal القلب yang terdapat pada hadis. Adapun petunjuk yang peneliti peroleh 

ialah; 

,, ١: ٨٣ت تفسير سورة :  تنكت في قلبه �ك�ة سوداءك كانت �ك�ة سوداء في قلبه, �ك�ت
 ٢٩٧.٨: ٢: حم ,,  ١٨ط �م ,, �٢٩ه زهد 

Penjelasan kode: )ت(  adalah kode untuk al-Turmuz\i> dalam kitab Sunan-

nya, )ه�(  adalah kode untuk Ibn Ma>jah dalam kitab Sunan-nya, ) حم(  adalah kode 

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

imam Ma>lik dalam kitab Al-Muwat}t}a’-nya. 

2) Penelusuran hadis melalui metode awal matan 

Pada metode ini digunakan 2 kitab dalam melacak hadis; 

a) Kitab Mausu>‘ah al-At}ra>f 

: ١٠هق ,, ٢٩٧: ٢حم ,, ٤٢٤٤ه ....: )في قلبه(إنّ المؤمن اذا اذنب ذنبا كانت �ك�ة سوداء 
,, ٢٢: ٧بغوي ,, ٣٧٣: ٨كثير ,, ٣١٥: ١عر ,, ٩٢: �٤رغیب ,, ٥١٧: ١ك ,, ١٨٨

 ٥٤٩.٩: ١٠, ٥٨: ٥اتحاف ,, ١١١جري ,, ٦٢: ٣٠, ٨٧: ١طبري 

Penjelasan kode; (اتحاف) al-Zubaidi> dalam kitab Itth}a>f al-Sa>dah al-

Muttaqi>n-nya, (رغیب�) al-Munz\iri> dalam kitab al-Targi>b wa al-Tarhi>b-nya, )حم(  

                                                           
8A. J. Wijnsic, Al-Mu‘jam al-Mufahras li Alfa>z} al-H}adi>s\ al-Nabawi>, Juz V, (Li>din: 

Maktabah Biri>l, 1936), h. 456. 
9Abu> H}a>jar Muh}ammad al-Sa‘i>d bin Basyu>ni> Zaglu>l, Mawsu>‘ah At}ra>f al-H}adi>s\ al-

Nabawi> al-Syari>f, Juz III, (Bairut-Libanon: Da>r al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.th), h. 239. 
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Ahmad dalam kitab Musnad-nya, (عر) al-‘Ira>qi> dalam kitab al-Mugni> ‘an H}aml 

al-Asfa>r-nya, )ك(  al-H}a>kim dalam kitab al-Mustadrak-nya, (كثير) Ibn Kas\i>r dalam 

kitab Tafsi>r-nya, )ه(  Ibn Ma>jah dalam kitab Sunan-nya dan (هق) al-Baihaqi> 

dalam kitab Sunan al-Kubra>-nya. 

b) Kitab al-Fath} al-Kabi>r fi D}amm al-Ziya>dah 

تغَْفَرَ و�بَ صُقِلَ إنّ العَبْ (( ذا ��خطَ�ٔ خَطیئةً �كُِ�تَْ فيِ قلَبِْهِ �كُْ�ةٌ سَوْداءُ فإنْ هُوَ �زََعَ واس�ْ
�
دَ ا

ُ تعََالىَ  ي ذَكَرَ ا�� ِ انُ ا�� َ� بلَْ رانَ �لى {قلَْبُهُ وإنْ �ادَ زِیدََ فِيهاَ حَتىّ تعَْلوُا �لى قلَْبِهِ وهوَ الر�
مْ مَا كاَنوُا �َ  بُونَ قلُوبهِِ  ١٠.عَن ٔ�بي هُرَْ�رَة) حم ت ن هـ حب ك هَب)) (} كْس�ِ

Penjelasan kode; (ت) al-Turmuz\i> dalam kitab Sunan-nya, (عر) al-‘Ira>qi> 

dalam kitab al-Mugni> ‘an H}aml al-Asfa>r-nya, )ك(  al-H}a>kim dalam kitab al-

Mustadrak-nya, (ن) al-Nasa>’i> dalam kitab Sunan-nya dan )ه(  Ibn Ma>jah dalam 

kitab Sunan-nya. 

b. Pengumpulan hadis-hadis semakna, i‘tiba>r al-sanad dan skema hadis 

Setelah melakukan pencarian pentunjuk untuk menelusuri letak hadis 

pada kitab-kitab sumber melalui 2 metode, tidak banyak petunjuk yang dapat 

mengarahkan keberbagai kitab sumber. Petunjuk-petunjuk di atas menunjukkan 

bahwa hadis tersebut hanya terdapat pada kitab Sunan al-Nasa>’i>, Sunan al-

Turmuz\i>, Sunan Ibn Ma>jah dan Musnad Ah}mad bin H}anbal. Adapun hadis-hadis 

tersebut ialah; 

1) Riwayat dalam kitab Sunan al-Nasa>’i> 

لاَنَ، عَنِ القْعَْ   . �ٔ  ثنَاَ ا�ل�یْثُ، عَنِ اْ�نِ عجَْ َ� قُ�یَْبَةُ ْ�نُ سَعِیدٍ، َ�د�  قاَعِ، عَنْ ��بيِ صَالِحٍ، عَنْ ��ْ�برََ
َ قاَلَ  ذَا ��خْطَ�� خَطِیئةًَ �كُِتَ : " ��بيِ هُرَْ�رَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلى� اللهُ �لَیَْهِ وَسَلم�

�
إن� العَْبْدَ ا

                                                           
10Jala>l al-Di>n al-Suyu>t}i>, Al-Fath al-Kabi>r fi> D}ammi al-Ziya>dah ila> al-Ja>mi‘ al-S}agi>r, Juz 

I, (Cet. I; Libanon, Bairut: Da>r al-Fikr, 1423 H / 2003 M), h. 289. 
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نْ �اَدَ زِیدَ فِيهاَ حَتى� تغُْلِقَ قلَْبَهُ، فهَُوَ فيِ قَ 
�
تغَْفَرَ وََ�بَ صُقِلتَْ، وَا نْ هُوَ �زََعَ وَاس�ْ

�
 لْبِهِ �كُْ�ةٌَ، فاَ

ي ذَكَرَ اللهُ  ِ انُ ا�� بُونَ {الر� مْ مَا كاَنوُا �كَْس�ِ  ].١٤ :المطففين[} َ�� بلَْ رَانَ �لىََ قلُوُبهِِ

َ� قُ�یَْبَةُ   . ب لاَنَ، عَنِ القْعَْقاَعِ، عَنْ ��بيِ صَالِحٍ، عَنْ  ��ْ�برََ ثنَاَ ا�ل�یْثُ، عَنِ اْ�نِ عجَْ ْ�نُ سَعِیدٍ، َ�د�
َ قاَلَ  ذَا ��خْطَ�� خَطِیئةًَ �كُِ�تَْ : " ��بيِ هُرَْ�رَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلى� اللهُ �لَیَْهِ وَسَلم�

�
ن� العَْبْدَ ا

�
ا

نْ �اَدَ زِیدَ فِيهاَ حَتى� تعَْلوَُ قلَْبَهُ فيِ قلَْبِهِ �كُْ�ةٌَ، فَ 
�
تغَْفَرَ وََ�بَ صَقلَتَْ قلَْبَهُ، وَا نْ هُوَ �زََعَ وَاس�ْ

�
ا

ي ذَكَرَ اللهُ  ِ انُ ا�� بُونَ {فهَُوَ الر� مْ مَا كاَنوُا �كَْس�ِ  ١١ .]١٤: المطففين[} َ�� بلَْ رَانَ �لىََ قلُوُبهِِ

2) Riwayat dalam kitab Sunan al-Turmuz\i> 

ثنَاَ قُ�یَْبَةُ قاَلَ  لاَنَ، عَنْ القعَْقاَعِ ْ�نِ حَكِيمٍ، عَنْ ��بيِ صَالِحٍ، عَنْ ��بيِ : َ�د� ثنَاَ ا�ل�یْثُ، عَنْ اْ�نِ عجَْ َ�د�
َ قاَلَ  ُ �لَیَْهِ وَسَلم� ِ صَلى� ا�� ذَا ��خْطَ�� خَطِیئَ «: هُرَْ�رَةَ، عَنْ رَسُولِ ا��

�
ن� العَبْدَ ا

�
ةً �كُِ�تَْ فيِ قلَبِْهِ ا

نْ �اَدَ زِیدَ فِيهاَ حَتى� تعَْلوَُ قلَْ 
�
تغَْفَرَ وََ�بَ سُقِلَ قلَْبُهُ، وَا ذَا هُوَ �زََعَ وَاس�ْ

�
بَهُ، وَهُوَ �كُْ�ةٌَ سَوْدَاءُ، فاَ

 ُ ي ذَكَرَ ا�� ِ انُ ا�� بُونَ {» الر� مْ مَا كاَنوُا �كَْس�ِ   ١٢].١٤: المطففين[} َ�� بلَْ رَانَ �لىََ قلُوُبهِِ

3) Riwayat dalam kitab Sunan Ibn Ma>jah 
، قاَلاَ : هِشَامُ ْ�نُ عمَ�ارٍ قاَلَ  سمَْاعِیلَ، وَالوَْلِیدُ ْ�نُ مُسْلمٍِ

�
ثنَاَ َ�اتمُِ ْ�نُ ا لاَنَ، : َ�د� دُ �نُْ عجَْ ثنَاَ مُحَم� َ�د�

، عَنِ القْعَْقاَعِ ْ�نِ حَكِيمٍ، عَنْ ��بيِ صَالِحٍ، عَنْ ��  َ ِ صَلى� اللهُ �لَیَْهِ وَسَلم� بيِ هُرَْ�رَةَ، ��ن� رَسُولَ ا��
تغَْفَرَ، صُقِلَ قلَْبُهُ : " قاَلَ  نْ َ�بَ وَ�زََعَ وَاس�ْ

�
ذَا ��ذْنبََ كاَنتَْ �كُْ�ةٌَ سَوْدَاءُ فيِ قلَْبِهِ، فاَ

�
ن� المُْؤْمِنَ ا

�
، ا

ي ِ انُ ا�� نْ زَادَ، زَادَتْ، فذََِ�َ الر�
�
ُ فيِ كِتاَبِهِ  فاَ مْ مَا كاَنوُا {: ذَكَرَهُ ا�� َ�� بلَْ رَانَ �لىََ قلُوُبهِِ

بُونَ    ١٣.]"١٤: المطففين[} �كَْس�ِ

4) Riwayat dalam kitab Musnad Ah}mad bin H}anbal  

لاَنَ، عَنِ القْعَْقاَعِ ْ�نِ حَ  دُ �نُْ عجَْ َ� مُحَم� ثنَاَ صَفْوَانُ ْ�نُ ِ��سىَ، ��ْ�برََ كِيمٍ، عَنْ ��بيِ صَالِحٍ، عَنْ َ�د�
ِ صَلى� اللهُ �لَیَْهِ وَسَلم�َ : ��بيِ هُرَْ�رَةَ، قاَلَ  ذَا ��ذْنبََ كاَنتَْ �كُْ�ةٌَ سَوْدَاءُ : "قاَلَ رَسُولُ ا��

�
ن� المُْؤْمِنَ ا

�
ا

                                                           
11Abu> ‘Abd al-Rah}ma>n Ah}mad bin Syu‘aib bin ‘Ali> al-Khura>sa>ni> al-Nasa>’i>, Al-Sunan al-

Kubra> li al-Nasa>i, Juz X, (Cet. I; Bairut: Mu’assasah al-Risa>lah. 1421 H/2001 M), h. 328. 

12Abu> ‘I<sa> Muh}ammad bin ‘I<sa> bin Saurah al-Turmuz\i>, Al-Ja>mi‘ al-S}ah}i>h}, Juz IV, (Cet. 
II; Mesir: Syarikah Maktabah, 1388 H/1968 M), h. 434. 

13Ibn Ma>jah, Abu> ‘Abdillah Muh}ammad bin Yazi>d al-Qazawaini>, Sunan Ibn Ma>jah, (Cet. 
I; Riya>d}: Maktabah al-Ma‘a>rif li al-Nasyr wa al-Tawzi>‘, 1418 H), h. 703. 
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نْ زَادَ زَ 
�
تغَْفَرَ، صُقِلَ قلَْبُهُ، وَا نْ َ�بَ وَ�زََعَ وَاس�ْ

�
ي فيِ قلَْبِهِ، فاَ ِ انُ ا�� ادَتْ، حَتى� یعَْلوَُ قلَْبَهُ ذَاكَ الر�

ُ عَز� وََ�ل� فيِ القُْرْ�نِٓ  بُونَ {: ذَكَرَ ا�� مْ مَا كاَنوُا �كَْس�ِ  ١٤.]"١٤: المطففين[} َ�� بلَْ رَانَ �لىََ قلُوُبهِِ

Langkah selanjutnya yang akan dilakukan setelah pengumpulan hadis 

ialah melakukan i‘tiba>r al-sanad. I‘tibar al-sanad ini bertujuan untuk mengetahui 

ada atau tidak adanya pendukung berupa periwayat yang berstatus sya>hid atau 

muta>bi’. Berdasarkan pengumpulan hadis objek kajian yang telah ditemukan 

pada kitab sumber, peneliti hanya menemukan 5 jalur periwayatan, yaitu; 2 

riwayat pada kitab Sunan al-Nasa>’i>, 1 riwayat pada kitab Sunan al-Turmuz\i>, 1 

riwayat pada kitab Sunan Ibn Ma>jah dan 1 riwayat pada kitab Musnad Ah}mad 

bin H}anbal. 

Riwayat-riwayat tersebut hanya dinukilkan dari satu orang sahabat saja, 

yaitu Abu> Hurairah sekaligus menunjukkan bahwa hadis tersebut tidak memiliki 

sya>hid. Demikian pula pada kalangan tabi‘in yang Abu> S}a>lih} seorang yang 

menerima hadis tersebut dari Abu> Hurairah. Untuk lebih jelasnya, silahkan lihat 

skema hadis berikut: 

                                                           
14Abu> ‘Abdillah, Ah}mad bin Muh}ammad bin H}anbal bin Hila>l bin Asad al-Syaiba>ni>, Al-

Musnad li Ima>m Ah}mad bin H}anbal, Juz VIII, (Cet̀ I; Kairo: Da>r al-H}adi>s\, 1416 H/1995 M), h. 
72. 
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c. Penelitian kualitas hadis 

1) Kualitas sanad 

Sanad hadis yang menjadi sampel penelitian pada hadis ini ialah riwayat 

dari imam Ah}mad bin H}anbal dari S}afwa>n bin ‘I<sa> dari Muh}ammad bin ‘Ajla>n 

dari al-Qa‘qa>‘ bin H}aki>m dari Abi> S}a>lih dari sahabat Abu> Hurairah. 

a) Ah}mad bin H}anbal (l. 164 dan w. 2240 H) 

Nama lengkapnya ialah Ah{mad bin Muh{ammad bin H{anbal bin Hila>l bin 

Asad al-Syaiba>ni Abu> ‘Abdillah al-Marwazi>.15 Lahir di Bagda>d pada tahun 164 H 

dan wafat di Bagda>d juga pada hari Jum’at bulan Rajab tahun 241 H.16 Dia 

adalah salah satu muh}addisi>n dizamannya yang menyusun kitab Musnad, dan di 

dalamnya terkumpul hadis-hadis sahih menurutnya. 

Imam Ah}mad mulai belajar hadis pada tahun 177 H17 yakni ketika berusia 

sekitar 13 tahun, kemudian melakukan rih}lah ‘ilmiyyah (melakukan perjalanan 

ilmiah) ke berbagai tempat, yaitu; Ku>fah, Bas}rah, Makkah, Madi>nah, Yaman, 

Sya>m18, dan al-Jazair.19 Dia juga pernah berguru kepada Imam Syafi‘i>. Selain itu, 

                                                           
15Lihat Abu> al-H}ajja>j Yu>suf bin ‘Abd al-Rah}ma>n bin Yu>suf, Jama>l al-Di>n Ibn al-Zaki> 

Abu> Muh}}ammad al-Qad}a>‘i> al-Kalabi> al-Mizzi>, Tahz\i>b al-Kama>l fi> Asma>’I al-Rija>l, Juz XV, (Cet. 
I; Bairut: Mu’assasah al-Risa>lah, 1400 H/ 1980 M), h. 162. Dalam kitab ini juga menyebutkan 
nama gurunya dan muridnya. 

16Lihat Abu> Ish{a>q Ibra>hi>m bin ‘Ali> al-Syaira>zi>, T{abaqa>t al-Fuqaha>’, Juz I, (Cet. I; Beirut: 
Da>r al-Ra>id al-‘Arabi>, 1970 M), h. 91. Lihat juga Abu> ‘Abdillah Muh}ammad bin Isma>‘ì>l bin 
Mugi>rah al-Bukha>ri>, Al-Ta>ri>kh al-Kabi>r, Juz II, (Al-Dukn: Da>’irah al-Ma‘a>rif al-‘Us\ma>niyyah, 
t.th), h. 5., S}a>lih} bin Ah}mad bin Muh}ammad bin H}anbal, Si>rah al-Ima>m Ah}mad bin H}anbal, Juz I, 
(Cet. II; Al-Iskandariyyah: Da>r al-Da‘wah, 1404 H), h. 30. Pada kitab ini juga menyebutkan nasab 
imam Ah}mad sampai kepada nabi Ibra>hi>m. 

17Lihat Isma>‘il bin Muh}ammad bin al-Fad}l bin ‘Ali> al-Qurasyi>, Siyar al-Salf al-S}a>lih}i>n, 
Juz I, (Al-Riya>d}:  Da>r al-Ra>yah li al-Nasyr wa al-Tauzi>‘, t.th), h. 1053. 

18Negeri Sya>m sendiri telah terpecah menjadi empat negara, yaitu; Palestina, Yordania, 
Libanon dan Syiriah/Suriah. 

19Lihat Abu> Bakr Ah}mad bin ‘Ali> bin S|a>bit bin Ah}mad bin Mahdi> al-Khat}i>b al-Bagda>di>, 
Ta>ri>kh Bagda>d, Juz IV, (Cet. I; Bairut: Da>r al-Garab al-Isla>mi>, 1422 H/ 2002 M), h. 90. 
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ia mempunyai banyak guru, di antaranya; Zaid bin Yah}ya, S}afwa>n bin ‘I<sa>, H}ajja>j 

bin Muh}ammad al-Mus}ais}i>, Sufya>n bin ‘Uyainah, ‘Abdullah bin Numair al-

Hamdani> (Ibn Numair), Waki>‘ bin al-Jara>h}, Yazi>d Ibn Ha>ru>n, Zaid bin Yah}ya>, 

dll. Sementara murid-muridnya yang juga sangat banyak, di antaranya; al-

Bukha>ri>, Muslim, Abu> Da>wud, dll.20 

Penilaian ulama terhadap imam Ah}mad, ‘Abd al-Razza>q berkata; ma> 

ra’aitu afqah minhu wa la> awra‘, Abu> ‘A<s}im berkata; ma ja>’ana> man s\ammah 

ah}ad gairihi yah}sin al-fiqh, Yah}ya bin A<dam berkata; Ah}mad ima>mana>, imam al-

Sya>fi‘i> berkata; ma> khalaftu biha> afqah wa la> azhad wa la> aura‘ wa la> a‘lam min 

Ah}mad Ibn H}anbal, ‘Abdullah al-Khari>bi> berkata; ka>na afd}al zama>nih, al-‘Abba>s 

al-‘Anbari> berkata; h}ujjah, Qutaibah berkata: Ah{mad ima>m al-dunya>, al-‘Ijli> 

mengatakan: Ah}mad s\iqah s\abt fi> al-h{adi>s\, Abu> Zur‘ah mengatakan bahwa 

Ah{mad menghafal sekitar 1 juta hadis, Ibn Sa‘ad mengatakan Ah{mad s\iqah s\abt 

s}adu>q kas\i>r al-h}adi>s \.21 Berdasarkan penilaian-penilaian tersebut, maka peneliti 

menyimpulkan bahwa imam Ah}mad bin H}anbal merupakan seorang imam dalam 

persoalan hadis, sekaligus periwayat yang memenuhi kriteria ‘a>dil dan d}a>bit}. 

b) S}afwa>n bin ‘I<sa> 

Nama lengkapnya ialah S}afwa>n bin ‘I<sa> al-Zuhri> al-Qassa>m al-Qurasyi> al-

Bas}ri> yang menunjukkan bahwa ia berasal dari kota Bas}rah dan berkunniah Abu> 

                                                           
20Lihat Abu> al-‘Abba>s Sya>ms al-Di>n Ah}mad bin Muh{ammad bin  Ibra>hi>m bin Abi> Bakr 

Ibn Khalka>n, Wafaya>t al-A‘ya>n wa Anba>’ Abna>’ al-Zama>n, Juz I, (Beirut: Da>r S}a>dir, 1900 M), h. 
63. 

21Lihat Abu> al-Fad}l Ah}mad bin ‘Ali@ bin H}ajar al-‘Asqala>ni@, Tahz\i>b al-Tahz\i>b, Juz I, 
(Cet. I; Al-Hindi: Mat}ba‘ah Da>’irah al-Ma‘a>rif al-Naz}a>miyyah, 1326 H), h 74., lihat pula Abu> al-
Wali>d Sulaima>n bin Kha>f bin Sa‘ad al-Ba>ji>, al-Ta‘di>l wa al-Tajri>h }, Juz I, (Cet. I; al-Riya>d}: Da>r al-
Liwa>’, 1406 H/1986 M), h. 320., Abu> H}a>tim Muh}ammad bin H{ibba>n bin Ah}mad al-Tami>mi> Ibn 
H}ibba>n, Al-S|iqa>t, Juz VIII, (Cet. I; Beirut: Da>r al-Fikr, 1393 H/1973 M), h. 18. Ibn Abi> H{a>tim, 
Abu> Muh}ammad ‘Abd al-Rah}ma>n bin Muh}ammad bin Idri>s bin al-Munz}ir al-Tami>mi> al-H}anz}ali> 
al-Ra>zi>, Al-Jarh{ wa al-Ta‘di>l, Juz II, (Cet. I; Beirut: Da>r Ih{ya>’ al-Tura>s\ al-‘Arabi>, 1271 H/1952 
M), h. 68. 
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Muh}ammad. Ia wafat di Bas}rah pada tahun 200 H pada masa pemerintahan 

‘Abdullah bin Ha>ru>n.22 Imam al-Bukha>ri> mengatakan bahwa ia wafat pada tahun 

198 H.23 Adapun tahun lahirnya, peneliti belum menemukan di kitab mana pun. 

Di antara guru-gurunya ialah Muh}ammad bin ‘Ajla>n, Suwaid bin Abi> 

H}a>tim, al-H}asan bin Z|akwa>n dan selainnya. Sedangkan di antara murid-muridnya 

ialah Bunda>r bin Basysya>r, Ah{mad bin H}}anbal, ‘Ali> al-Madi>ni>, ‘Amru> bin ‘Ali>, 

Qutaibah bin Sa‘i>d dan selainnya. 

Tidak banyak ulama yang memberikan penilaian kepadanya. Namun, 

ulama-ulama yang menilainya dengan kebaikan. Adapun penilaian ulama kepada 

S}afwa>n bin ‘I<sa> ialah Abi> H}a>tim menilainya s}a>lih} al-h}adi>\s\,24 sementara Abu> 

Ya‘la> al-‘Ijli>, Ibn H}ibba>n, Ibn Sa‘ad, Ibn H}ajar al-‘Asqala>ni> dan al-Z|ahabi>.25 

Dengan demikian, peneliti dapat menyimpulkan bahwa S}afwa>n bin ‘I<sa> 

merupakan perawi yang memenuhi kriteria ‘a>dil dan d}a>bit}. Terlebih lagi dengan 

imam al-Bukha>ri dan Muslim juga mengambil hadis darinya. 

Data di atas menunjukkan bahwa jarak wafat antara imam Ah}mad bin 

H}anbal (w. 241 H) dengan S}afwa>n bin ‘I<sa> (w. 200 H) adalah 41 tahun,  maka 

sedikit kemungkinan keduanya untuk bertemu. Tetapi jika dilihat dari jarak lahir 

imam Ah}mad (l. 164 H) dengan wafat S}afwa>n bin ‘I<sa> (w. 200 H) yang mencapai 

                                                           
22Lihat Abu> al-H}ajja>j al-Mizzi>, Tahz\i>b al-Kama>l.., Juz XIII, h. 208. Dalam kitab ini juga 

menyebutkn guru dan muridnya yang banyak. 

23Lihat al-Bukha>ri>, Al-Ta>rikh al-Ausa>t}, Juz II, (Cet. I; Kairo: Da>r al-Wa‘i>, 1397 H/1977 
M), h. 284. 

24Lihat Ibn Abi> Ha>tim, Al-Jarh{ wa al-Ta‘di>l, Juz IV, h. 425. 

25Lihat Abu> al-H}asan Ah}mad bin ‘Abdullah bin S}a>lih} al-’Ijli>, Ma’rifat al-S{iqa>t, Juz I, 
(Cet. I; Madinah: Maktabah al-Da>r, 1405 H/1985 M), h. 467., lihat juga Ibn H}ibba>n, Al-S|iqa>t, Juz 
VIII, h. 321., Ibn Sa‘ad Abu> ‘Abdillah Muh}ammad bin Sa‘ad bin Mani>‘ al-Ha>syimi>, Al-T{abaqa>t 
al-Kubra>, Juz VII, (Cet. I; Bairu>t: Da>r al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1410 H/1990 M), h. 215., Ibn H{ajar 
al-‘Asqala>ni>, Taqri>b al-Tahz\i>b, (Cet. I; Su>riya>: Da>r al-Rasyi>d, 1406 H/1986 M), h. 317. Abu> 
‘Abdillah Sya>ms al-Di>n Muh{ammad bin Ah{mad bin ‘Us\ma>n bin Qa’aima>z al-Z|ahabi>, Al-Ka>syif fi> 
Ma‘rifah man lahu Riwa>yah fi> al-Kutub al-Sittah, Juz I, (Cet. I; Jeddah: Mu’ssasah ‘Ulu>m al-
Qur’a>n, 1413 H/1992 M), h. 504. 
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36 tahun, maka keduanya sangat memungkinkan untuk bertemu. Faktor lain yang 

memungkinkan keduanya untuk bertemu adalah Ah}mad bin H}anbal dan S}afwa>n 

bin ‘I<sa> berasal dari negeri Bagda>d, bahkan Ah}mad bin H}anbal tercatat pernah ke 

kota Bas}rah yang merupakan tempat tinggal S}afwa>n. Dengan demikian 

persambungan sanad antara Ah}mad bin H}anbal dan S}afwa>n bin ‘I<sa> dapat 

dipertanggungjawabkan beserta s}igah h}addas\ana> yang digunakan. 

c) Muh}ammad bin ‘Ajla>n 

Nama lengkapnya ialah Muh}ammad bin ‘Ajla>n al-Qurasyi> al-Madani> yang 

berkunniah Abu> ‘Abdillah. Dia seorang ahli ibadah, ahli fiqh dan mempunyai 

halaqah di Masjid al-Nabawi>. Dia lahir pada pemerintahan ‘Abd al-Malik bin 

Marwa>n (73-86 H) kira-kira pada tahun 80 H dan Wafat di Madinah. Adapun 

mengenai tahun wafatnya ada dua pendapat yaitu pada tahun 148 H dan 149 H. 

Pada masa pemerintahan Abu> Ja‘far al-Mans{u>r. Semasa hidupnya dia pernah 

mengunjungi Mesir dan menjadi penduduk Iskandariyah karena menikahi seorang 

wanita di sana. Namun pada akhirnya ia kembali ke Madinah karena terjadi 

konflik dengan penduduk Iskandariah.26 

 Muh}ammad bin ‘Ajla>n pernah berguru kepada al-À‘ra>j (‘Abd al-Rah}man 

bin Hurmuz\), Muh}ammad bin Yah}ya> bin Habba>n, Muh}ammad bin Qais dan 

selainnya. Sedangkan di antara muridnya adalah Sufya>n bin ‘Uyainah, Lais\ bin 

Sa‘d, S}afwa>n bin ‘Ì<sa> dan selainnya.27 

Penilaian ulama terhadap dirinya; Abu> Zur’ah dan Ibn H}ajar all-‘Asqala>ni> 

menilainya s{adu>q wasat. Abu> H}a>tim, Yah}ya bin Ma’i>n, Sufya>n bin ‘Uyainah, al-

’Ijli>, Ya’ku>b bin Syaibah, Muh}mmad bin ‘Umar, Ah{mad bin H{anbal, al-Nasa’>i> 

                                                           
26Lihat Abu> al-H}ajja>j al-Mizzi>, Tah}z\i>b al-Kama>l...., Juz XXVI, h. 101-107. 
27Lihat Ibn H}a>jar al-’Asqala>ni>, Tah}z\i>b al-Tah}z\i>b, Juz IX, h. 343. 
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dan Ibn Sa‘ad menilainya s\iqah. Ibn al-Muba>rak mengatakan lam yakun bi al-

Madi>nah ah}ad asybah bi ahl al-ilmu min ibn ‘Ajla>n. Al-’Uqaili> berkata yad{t{arib fi 

al-h}adi>s\ na>fi>‘i>.28 Adapun ulama belakangan menilainya sayyi’ al-h}ifz}i> karena 

pernah melakukan kesalahan dalam meriwayatkan hadis dari Sa‘i>d al-Muqbari>, 

sehingga ia dinilai s}ad}u>q ketika meriwayatkan hadis dari Sa‘i>d al-Muqbari> 

dengan syarat terdapat periwayat lain yang meriwayatkan hadis tersebut. 

Berdasarkan penilaian tersebut maka secara umum, Muh}ammad bin ‘Ajla>n dapat 

disimpulkan perawi yang ‘a>dil dan d}a>bit}. 

Data di atas menunjukkan bahwa jarak wafat antara S}afwa>n bin ‘I<sa> (w. 

198 H) dengan Mah}ammad bin ‘Ajla>n (w. 149 H) ialah 49 tahun, maka sedikit 

kemungkinan keduanya untuk bertemu. Bahkan peneliti tidak dapat melakukan 

pengukuran dengan jarak lahir anatar S}afwa>n bin ‘I<sa> (yang belum ditemukan) 

dengan wafat dari Muh}ammad bin ‘Ajla>n. Terlebih lagi dengan tempat tinggal 

keduanya yang berbeda, yakni S}afwa>n lahir dan wafat di Bas}rah, sedangkan 

Muh}ammad bin ‘Ajla>n lahir dan wafat di Madinah. Namun, peneliti melihat satu 

hal yang dapat mengindikasika kemungkinan pertemuan antara keduanya, yaitu 

sama-sama dijuluki al-Qurasyi yang menunjukkan sama-sama memiliki hubungan  

darah dengan suku Quraisy yang ada di Makkah atau Madinah, terlebih lagi 

status Muh}ammad bin ‘Ajla>n sebagai juru fatwah Madinah dan memiliki tempat 

belajar yang besar di Madinah. Oleh karena itu, peneliti menilai persambungan 

sanad antara S}afwa>n bin ‘I<sa> dan Muh}ammad bin ‘Ajla>n dapat dipertanggung-

jawabkan beserta s}igah akhbarana> yang digunakan. 

                                                           
28Lihat al-’Ijli>, Ma’rifat al-S|iqa>t, Juz II, h. 247., Ibn H}ibba>n, al-S|iqa>t, Juz VII, h. 386., 

Ibn Abi> H}a>tim, al-Jarh{ wa al-Ta‘di >l, Juz VIII, h. 49., al-Z|ahabi>, Ta>ri>kh al-Isla>m wa Wafaya>t al-
Masya>hi>r al-A’la>m, Juz III, (Cet. I; t.t., Da>r al-Garb al-Isla>mi>, 2003 M), h. 971., Juz I, h. 125., 
Abu> Zakariya> Yah}ya bin Ma‘i>n bin ‘Aun bin Ziya>d bin Bust}a>m bin ‘Abd al-Rah}man al-Mari> bi 
al-Wala>’i> al-Bagda>di>, Ta>ri>kh Ibn Ma‘i>n, Juz III, (Makkah: Markaz al-Bah}s\ al-‘Ilmi>, 1399 H/1979 
M), h. 195., Ibn Sa‘d, Al-T{abaqa>t al-kubra>, Juz V, h. 431., Ibn H}a>jar al-’Asqala>ni>, Taqri>b al-
Tah}z\i>b, h. 496. 
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d) Al-Qa‘qa>‘bin H}aki>m 

Nama lengkapnya ialah al-Qa’qa>‘ bin Haki>m al-Kina>ni>/al-Kana>’i> al-

Madani> yang menunjukkan bahwa ia merupakan penduduk Madinah. Mengenai 

tahun lahir dan wafatnya peneliti tidak menemukannya. Dalam hal ini peneliti 

telah mencari dalam kitab al-tara>jum wa al-tabaqa>t dan kitab al-Ta>ri>kh  demikian 

juga dalam kitab Mus{t{alah al-H}adi>s\{. Namun, al-Z|ahabi> dalam kitab Ta>ri>kh al-

Isla>m-nya mengatakan bahwa ia wafat antara tahun 101-110 H.29  

Di antara gurunya adalah Abu> Hurairah (dikatakan ia tidak bertemu), 

Ja>bir bin ‘Abdullah, Z|akwa>n Abu> S{a>lih} al-Samma>n dan sebagainya. Sedangkan 

di antara muridnya adalah Suhail bin Abu> Sa>lih, ‘Amru> bin Di>na>r, Muh}ammad 

bin ‘Ajla>n dan sebagainya.30 

Penilaian ulama terhadap nya ialah; Abu> H}a>tim menilainya laisa bi 

h}adi>s\ihi ba’s, A{hmad bin H}anbal, Yah{ya> bin Ma’i>n, Ibn Hi}bba>n, Ibn H}ajar al-

‘As\qala>ni> dan al-Z|ahabi> menilainya sebagai seorang yang s\iqah.31 Berdasarkan  

keterangan-keterangan tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa ulama sepakat 

terhadap kes\iqah-an Al-Qa’qa>‘ bin Haki>m sekalikun menunjukkan bahwa ia 

memenuhi kriteria periwayat yang ‘a>dil dan d}a>bit}. 

Data di atas menunjukkan bahwa jarak wafat antara Mah}ammad bin 

‘Ajla>n (w. 149 H) dengan Al-Qa‘qa>‘ (w. 101-110 = 105 H) ialah 44 tahun, maka 

sedikit kemungkinan keduanya untuk bertemu. Namun, jika dilihat dari jarak 

lahir Muh}ammad bin ‘Ajla>n (l. 80 H) dengan wafat Al-Qa‘qa>‘ bin H}aki>m (w. 105 

                                                           
29Lihat al-Z|ahabi>, Ta>ri>kh al-Isla>m.., Juz III, h. 143., 

30Lihat Abu> al-H}ajja>j al-Mizzi>, Tah}z\i>b al-Kama>l..., Juz XXIII, h. 623., Ibn H}a>jar al-
’Asqala>ni>, Tah}z\i>b al-Tah}z\i>b, Juz VIII, h. 383. 

31Lihat Ibn H}ibba>n, Al-S|iqa>t, Juz V, h. 323., Ibn H}a>jar  al-’Asqala>ni>, Taqri>b al-Tahz\i>b, h. 
456., dan Tah}z\i>b al-Tah}z\i>b, Juz VIII, h. 383., Abu> al-H}ajja>j al-Mizzi>, Tah}z\i>b al-Kama>l, Juz 
XXIII, h. 624., al-Z|ahabi, Al-Ka>syif..., Juz II, h. 138., 
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H) yang berjarak 25 tahun, maka besar kemungkinan keduanya untuk bertemu. 

Terlebih lagi jika dilihat dari tempat tinggal keduanya yang sama-sama menetap 

di Madinah. Dengan demikian, peneliti menilai persambungan sanad antara 

Muh}ammad bin ‘Ajla>n dan Al-Qa‘a>‘ bin H}aki>m dapat dipertanggung-jawabkan 

sekalipun hanya menggunakan s}igah ‘an. 

e) Abi> S}a>lih} 

Nama lengkapnya adalah Z|akwa>n bin ‘Abdullah al-Samma>n al-Zayya>t al-

Madani> yang menunjukkan bahwa ia merupakan penduduk Madinah dan 

berkunniah Abu> S}a>lih}. Selain itu, ia sering malakukan perjalanan ke kota Ku>fah 

sebagai penjual daging dan minyak. Ia lahir pada masa pemerintahan ‘Umar bin 

al-Khat}t}ab dan wafat pada tahun 101 di Madinah.32 

Ia memiliki banyak guru, diantaranya ; Abu> Hurairah, ‘A<’isyah, Ja>bir bin 

‘Abdullah dan selainnya. Sedangkan muridnya, di antaranya; Al-Qa‘qa>‘ bin 

H}aki>m, Sulaima>n bin Mihra>m al-A‘masy, Suhail dan S}a>lih (anaknya), ‘Abdullah 

bin Di>na>r dan selainnya.33 

Penilaian ulama terhadap Z|akwa>n; Ah}mad bin H}anbal, Yah}ya bin Ma‘i>n, 

Abu> Zur‘ah, Abu> H}a>tim, ‘Ijli>, Ibn H}ibba>n, Ibn H}ajar al-‘Asqala>ni> dan al-Z|ahabi> 

menilainya s\iqah. Abu> Zur‘ah menambahkan; mustaqi>m al-h}adi>s\, Abu> H}a>tim 

juga menambahkan; s}a>lih} al-h}adi>s\, yah}tajju bi h}adi>s\ih dan Ibn Sa‘ad berkata; 

ka>na s\iqah, kas\i>r al-h}adi>s\.34 Dengan demikian, peneliti menyimpulkan bahwa 

Abu> Sa>lih} merupakan periwayat yang memenuhi criteria ‘a>dil dan d}a>bit.  

                                                           
32Lihat al-Z|ahabi>, Siyar A‘la>m al-Nubala>’, Juz V, (Cet. III; t.t.: Mu’assasah al-Risa>lah, h. 

36., Abu> al-H}ajja>j a-Mizzi>, Tahz\i>b al-Kama>l.., Juz VIII, h. 515-517., al-Bukha>ri>, Al-Ta>ri>kh al-
Ausa>t}, Juz I, h. 239. 

33Lihat Ibn H{ajar al-‘Asqala>ni>, Tahz\i>b al-Tahz\i>b, Juz III, h. 219. 

34Lihat Abu> al-H}ajja>j al-Mizzi>, Tahz\i>b al-Kama>l.., Juz IV, h. 515-517., Yah}ya bin Ma‘i>n, 
Ta>ri>kh Ibn Ma‘i>n, (Damsyq: Da>r al-Ma’mu>n li al-Tura>s\, t.th.) h. 245., lihat juga \\Ibn Abi> Ha>tim, 
Al-Jarh{ wa al-Ta‘di>l, Juz III, h. 451., Ibn H}ibba>n, Al-S|iqa>h, Juz IV, h. 221., Ibn Sa‘ad, Al-
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Data di atas menunjukkan bahwa jarak Al-Qa‘qa>‘ bin H}aki>m (w. 105 H) 

dengan Abu> S}a>lih} (w. 101) adalah hanya 4 tahun.,maka keduanya sangat 

memungkinkan untuk bertemu, terlebih lagi keduanya sama-sama pernah 

meriwayatkan hadis dari sahabat. Faktor lain yang mendukung kemungkinan 

pertemuan antara Al-Qa‘qa>‘ bin H}aki>m dengan Abu> S}a>lih ialah keduanya sama-

sama lahir di Madi>nah. Dengan demikian, persambungan sanad antara keduanya 

dapat dipertanggung-jawabkan, sekalipun hanya menggunakan s}igah ‘an.  

f) Abu> Hurairah  

Abu> Hurairah adalah nama kunniah yang diberikan oleh Rasulullah 

kepada seorang sahabat yang sangat menyukai kucing yang juga dikenal dengan 

al-Dausi> al-Yama>n. Mengenai nama asli dan bapaknya sangat banyak pendapat 

yaitu; ‘Abd al-Rah}man bin S}akhr, ‘Abd al-Rah}man bin Ganam, ‘Abdullah bin 

‘A<’id, ‘Abdullah bin ‘A<mir, ‘Abdullah bin ‘Amru>, Sikki>n bin Wazmah, Sikki>n 

bin Ha>ni>, Sikki>n bin Milla, Sikki>n bin S}akhr, ‘A<mir bin ‘Abd al-Sya>ms, ‘A<mir 

bin ‘Umair, Bari>r bin ‘Asyraqah, ‘Abdanahum, Sya>ms, Ganam, ‘Ubaid bin 

Ganam, ‘Amru> bin Ganam, ‘Amru> bin ‘A<mir, Sa‘i>d bin al-H}a>ris\. Hisya>m bin 

Muh}ammad al-Kulabi> berkata; namanya adalah ‘Umair bin ‘A<mir bin Z|i> al-Syari> 

bin T}uraif bin ‘Ayya>n bin Abi> S|a‘bi bin Haniyyah bin Sa‘ad bin S|a‘labah bin 

Sulaim bin Fahm bin Ganam bin Daws bin ‘Ads\a>n bin ‘Abdullah bin Zahra>n bin 

Ka‘ab bin al-H}a>ris\ bin Ka‘ab bin ‘Abdullah bin Ma>lik bin Nas\r bin al-Azad. 

Pendapat lain mengatakan bahwa namanya pada saat masih Jahiliyyah adalah 

‘Abd al-Sya>ms dan kunniyah-nya adalah Abu> al-Aswad, lalu Rasululllah 

                                                                                                                                                               
T}abaqa>t al-Kubra>, juz. IV, h. 248.  al-‘Ijli>, Ta>ri>kh al-S|iqah, Juz I, h. 345., Abu> H}afs} ‘Umar bin 
Ah}mad bin ‘Us\ma>n bin Ah}mad bin Muh}ammad bin Ayyu>b bin Azda>z\ al-Bagda>di> Ibn Sya>hi>n, 
Ta>ri>kh Asma>’ al-S|iqa>t, (Cet. I; Kuwait: al-Da>r al-Salafiyah, 1404 H/1984 M), h. 84., al-Ba>ji>, Al-
Ta‘di>l wa al-Tajri>h}, Juz II, h. 568., Ibn H}a>jar al-’Asqala>ni>, Taqri>b al-Tahz\i>b , h. 203., Abu> 
Zakariya Mah}yi> al-Di>n bin Yah}ya> bin Syarf al-Nawawi>, Tahz\i>b al-Asma> wa al-Luga>t, Juz II, 
(Bairut-Libanon: Da>r al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.th), h. 244., al-Z|ahabi>, Taz\kirah al-H}uffa>z}, juz. I 
(Cet. I; Bairut - Libanon: Da>r al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1998), h. 69., dan Al-Ka>syif.., Juz I, h. 386. 
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memberinya nama dan kunniya-nya adalah Abu> Hurairah. Nama ibunya adalah 

Maimu>nah binti S}abi>h}.35 

Dia bertempat tinggal di Madi>nah, dan baru menyatakan bersyahadat 

pada bulan Muharram tahun ke-7 Hijriyyah. Kemudian wafat di Madinah pada 

tahun 57 yang hamper bersamaan dengan ‘A<isyah, ada yang mengatakan pada 

tahun 58, dan sebagian yang lain mengatakan 59 Hijriyyah. 

Sebagai seorang sahabat, tentu Abu> Hurairah pernah bertemu langsung 

dengan Rasulullah dan berguru kepadanya. Selain itu ia tercatat pernah menerima 

hadis dari sahabat lain, di antaranya; al-Kas\i>r al-T}aibi, Ubai> bin Ka‘ab, Usa>mah 

bin Zaid, ‘Umar bin al-Khat}t}a>b, al-Fad}l bin al-‘Abba>s, Ka‘ab al-Ah{ba>r, Abu> Bakr 

al-S}id}d}i>q, ‘A<’isyah, dan Bas}rah bin Abi> Bas}rah al-Gifa>ri>. Muridnya sangat 

banyak, di antaranya ialah; Khila>s al-Hijri>, Anas bin Ma>lik, Ibn ‘Amru>, Ibn 

‘Abba>s, Ibra>hi>m bin ‘Abdullah dan selainnya. 

Penilaian ulama terhadap dirinya; Abu ‘Abdullah al-‘Abasi> berkata; Ka>na 

Abu> Hurairah man ah}faz} min as}h}a>bi Muh}ammad saw. wa lam yakun bi 

afd}alihim.36 Abu> Hurairah jara>bi> al-‘ilmi> fi> al-z}a>hir wa al-ba>t}in, riwayah al-Isla>m, 

al-ima>m al-faqi>h, al-mujtahid al-h}a>fiz}, sayyid al-h}a>fiz} al-as\ba>t.37 Dan pada 

dasarnya, para sahabat telah dianggap orang-orang yang ‘a>dil dan tidak perlu 

dikritik. 

Dengan demikian, jarak wafat antara Abu> S}a>lih} (w. 101 H) dengan Abu> 

Hurairah (w. 59 H) ialah 42 tahun, maka sedikit kemungkinan untuk keduanya 

bertemu, akan tetapi jika dilihat dari kelahiran Z|akwan (pada masa pemerintahan 

‘Umar yakni antara tahun ke 14-24 H) dengan tahun wafat Abu> Hurairah (w. 59 

                                                           
35Lihat Abu> al-H}ajja>j al-Mizzi>, Tahz\i>b al-Kama>l.., Juz XXXVIII, h. 367. 

36Lihat al-Bukha>ri>, Al-Ta>ri>kh al-Kabi>r., Juz IV, h. 132 - 133. 

37Lihat al-‘Ijli>, Ta>ri>kh al-S|iqah, h. 513. 
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H) maka sangat mungkinkan keduanya untuk bertemu. Bahkan, keduanya sama-

sama tinggal di Madi>nah. Dengan demikian, peneliti menilai persambungan 

sanad antara Abu> S}a>lih} dengan Abu> Hurairah dapat dipertanggung-jawabkan, 

sekalipun hanya menggunakan s}igah ‘an. 

Berdasarkan pejelasan-penjelasan tersebut maka sanad hadis imam 

Ah}mad bin H}anbal sampai kepada Abu> Hurairah dapat dihukumi s}ah}i>h} dari segi 

sanad dengan alasan; a) Setiap perawi yang terlibat dalam proses periwayatan 

hadis saling bertemu (ittis}a>l) pada setiap tingkatan, b) Para perawi yang terlibat 

dalam proses periwayatan hadis memenuhi kriteria ‘a>dil dan d}a>bit} dengan 

penilaian yang baik dari para ulama, sekalipun Muh}ammad bin ‘Ajla>n pernah 

melakukan kesalahan dalam periwayatan hadis dari Sa‘i>d al-Muqbari>. Namun, 

dalam sanad ini, kesalahanyya tidak tersebukti. Untuk lebih jelasnya, silahkan 

lihat skema kritik sanad berikut. 
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2) Kualitas matan hadis 

Pemenggalan matan-matan hadis; 

a) Riwayat dalam kitab Sunan al-Nasa>’i> 

ذَا ��خْطَ�� خَطِیئةًَ ( .١
�
تغَْفَرَ وََ�بَ (، )�كُِتَ فيِ قلَْبِهِ �كُْ�ةٌَ ( ,)إن� العَْبْدَ ا نْ هُوَ �زََعَ وَاس�ْ

�
فاَ

نْ �اَدَ زِیدَ فِيهاَ(، )صُقِلتَْ 
�
ي ذَكَرَ اللهُ (، )قلَبَْهُ  حَتى� تغُْلِقَ ( ,)وَا ِ انُ ا�� َ�� بلَْ {فهَُوَ الر�

بُونَ  مْ مَا كاَنوُا �كَْس�ِ  ]).١٤ :المطففين[} رَانَ �لىََ قلُوُبهِِ

ذَا ��خْطَ�� خَطِیئةًَ ( .٢
�
ن� العَْبْدَ ا

�
تغَْفَرَ وََ�بَ (، )�كُِ�تَْ فيِ قلَْبِهِ �كُْ�ةٌَ ( ,)ا نْ هُوَ �زََعَ وَاس�ْ

�
فاَ

نْ �اَدَ زِیدَ فِيهاَ(، )تْ قلَْبَهُ صَقلََ 
�
ي ذَكرََ اللهُ ( ,)حَتى� تعَْلوَُ قلَْبَهُ ( ,)وَا ِ انُ ا�� َ�� {فهَوَُ الر�

بُونَ  مْ مَا كاَنوُا �كَْس�ِ   ).]١٤: المطففين[} بلَْ رَانَ �لىََ قلُوُبهِِ

b) Riwayat dalam kitab Sunan al-Turmuz\i> 

ذَا ��خْطَ (
�
ن� العَبْدَ ا

�
تغَْفَرَ وََ�بَ (، )�كُِ�تَْ فيِ قلَبِْهِ �كُْ�ةٌَ سَوْدَاءُ ( ,)�� خَطِیئةًَ ا ذَا هُوَ �زََعَ وَاس�ْ

�
فاَ

نْ �اَدَ زِیدَ فِيهاَ(، )سُقِلَ قلَْبُهُ 
�
ُ (، )حَتى� تعَْلوَُ قلَْبَهُ ( ,)وَا ي ذَكَرَ ا�� ِ انُ ا�� َ�� بلَْ رَانَ {» وَهُوَ الر�

مْ مَ  بُونَ �لىََ قلُوُبهِِ   .)]١٤: المطففين[} ا كاَنوُا �كَْس�ِ

c) Riwayat dalam kitab Sunan Ibn Ma>jah 
ذَا ��ذْنبََ (

�
ن� المُْؤْمِنَ ا

�
تغَْفَرَ، صُقِلَ قلَبُْهُ (، )كاَنتَْ �كُْ�ةٌَ سَوْدَاءُ فيِ قلَْبِهِ ( ,)ا نْ َ�بَ وَ�زََعَ وَاس�ْ

�
، )فاَ

نْ زَادَ، زَادَتْ (
�
انُ (، )فاَ ُ فيِ كِتاَبِهِ  فذََِ�َ الر� ي ذَكَرَهُ ا�� ِ مْ مَا كاَنوُا {: ا�� َ�� بلَْ رَانَ �لىََ قلُوُبهِِ

بُونَ    ).]"١٤: المطففين[} �كَْس�ِ

d) Riwayat dalam kitab Musnad Ah}mad bin H}anbal  

ذَا ��ذْنبََ (
�
ن� المُْؤْمِنَ ا

�
نْ �َ (، )كاَنتَْ �كُْ�ةٌَ سَوْدَاءُ فيِ قلَْبِهِ ( ,)ا

�
تغَْفَرَ، صُقِلَ قلَبُْهُ فاَ ، )بَ وَ�زََعَ وَاس�ْ

نْ زَادَ زَادَتْ (
�
ُ عَز� وََ�ل� فيِ القُْرْ�نِٓ ( ,)حَتى� یعَْلوَُ قلَْبَهُ (، )وَا ي ذَكَرَ ا�� ِ انُ ا�� َ�� بلَْ {: ذَاكَ الر�

بُونَ  مْ مَا كاَنوُا �كَْس�ِ  ).]"١٤: المطففين[} رَانَ �لىََ قلُوُبهِِ

Setelah melakukan pemeggalan matan-matan hadis, nampak adanya 

perbedaan lafal pada awal matan-matan hadis tersebut, yakni; 
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No. Kalimat pertama Riwayat 

ذَا ��خْطَ�� خَطِیئةًَ  1
�
  .T, N1 dan 2 إن� العَْبْدَ ا

ذَا ��ذْنبََ  2
�
ن� المُْؤْمِنَ ا

�
  .Mj dan A ا

Melihat adanya perbedaan kalimat pertama pada matan hadis tersebut, 

maka perlu dilakukan penentuan lafal asli yang kemungkinan berasal dari 

Rasulullah sebagai acuan dalam melakukan perbandingan antar matan-matan 

hadis. Peneliti mengira kuat bahwa lafal asli yang pernah disampaikan oleh 

Rasulullah di antara matan-matan tersebut ialah riwayat yang menggunakan 

kalimat pertama  ََذَا ��ذْنب
�
ن� المُْؤْمِنَ ا

�
 yakni riwayat yang terdapat pada kitab ا

Musnad Ah}mad bin H}anbal dari S}afwa>n bin ‘I<sa> dengan alasan bahwa kalimat 

tersebut paling yang singkat penilannya. Selain itu, riwayat tersebut memiliki 

kemiripan dengan riwayat Ibn Ma>jah yang menerimanya dari Hisya>m bin 

‘Amma>r. sementara riwayat yang menggunakan kalimat ٔ�نّ العبد hanya berasal 

dari satu orang saja, yakni Qutaibah dari al-Lais\. Adapun lafal hadis tersebut 

ialah; 

ِ : عَنْ ��بيِ هُرَْ�رَةَ، قاَلَ  ذَا ��ذْنبََ كاَنتَْ �كُْ�ةٌَ : " صَلى� اللهُ �لَیَْهِ وَسَلم�َ قاَلَ رَسُولُ ا��
�
ن� المُْؤْمِنَ ا

�
ا

نْ زَادَ زَادَتْ، حَتى� یعَْلوَُ قلَْبَهُ 
�
تغَْفَرَ، صُقِلَ قلَْبُهُ، وَا نْ َ�بَ وَ�زََعَ وَاس�ْ

�
ذَاكَ سَوْدَاءُ فيِ قلَْبِهِ، فاَ

ُ عَز�  ي ذَكَرَ ا�� ِ انُ ا�� بُونَ {: وََ�ل� فيِ القُْرْ�نِٓ الر� مْ مَا كاَنوُا �كَْس�ِ } َ�� بلَْ رَانَ �لىََ قلُوُبهِِ
 .]"١٤: المطففين[

Artinya; 

Dari Abu> Hurairah, dia berkata; Rasulullah saw. bersabda: "Sesungguh-
nya seorang mukmin jika berbuat dosa maka akan ada satu noda hitam di 
hatinya, jika ia bertaubat dan berlepas dari dosanya maka hatinya akan 
menjadi bersih, namun jika dosanya bertambah maka noda hitam tersebut 
akan semakin bertambah hingga menutupi hatinya, itulah noda yang 
disebutkan oleh Allah Azza Wa Jalla dalam al-Qur’̀an: "Sekali-kali tidak 
(demikian), Sebenarnya dosa yang mereka perbuat itu menutupi hati 
mereka." 
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a) Penelitian matan dari aspek ‘illah 

Setelah melakukan penentuan lafal asli dari 5 matan hadis tersebut, 

peneliti kemudian melakukan penelitian terhadap seluruh matan untuk 

mengetahui apakah matan-matan hadis tersebut tehindar dari ‘illah atau tidak, 

dengan menggunakan kaidah minor terhindar dari ‘illah, sebagai berikut:  

1. Sisipan kata atau kalimat (idra>j) 

No. Sisipan Setelah lafal/kalimat Riwayat 

نْ  هُوَ  �زََعَ ...... 1
�
  .T, N1 dan 2 فاَ

 

2. Penggabungan matan hadis yang bukan dari bagiannya (idt}ira>b) 

No. Penggabungan Setelah atau sebelum kalimat Riwayat 

- - - -  

 

3. Penambahan kata atau kalimat (ziya>adah) 

No. Penambahan lafal/kalimat Setelah kalimat Riwayat 

- - - - 

 

4. Perubahan lafal/kalimat (tagyi>r) 

No. Perubahan lafal/kalimat asli Riwayat 

ذَا ��خْطَ�� خَطِیئَةً  1
�
ذَا ��ذْنبََ  إن� العَْبْدَ ا

�
ن� المُْؤْمِنَ ا

�
 .T, N1 dan 2 ا

 .T, N1 dan 2 كاَنتَْ �كُْ�ةٌَ سَوْدَاءُ فيِ قلَبِْهِ  �كُِتَ فيِ قلَبِْهِ �كُْ�ةٌَ  2

قِلَ قلَبُْهُ صُ  سُقِلَ قلَبُْهُ  3  T. 

 .N1 dan 2 -----  صَقَلتَْ قلَبَْهُ  4

نْ �اَدَ زِیدَ فِيهاَ 5
�
نْ زَادَ زَادَتْ  وَا

�
 .T, N1 dan 2 وَا
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 .N1 حَتى� یعَْلوَُ  قلَبَْهُ  حَتى� تغُْ لِ قَ  قلَبَْهُ  6

ي ذَكَرَ اللهُ  7 ِ انُ ا�� ُ عَز� وََ�ل� فيِ  القُْرْ�نِٓ  فهَُوَ  الر� ِ ي ذَكَرَ ا�� انُ ا��  .T, N1 dan 2 ذَاكَ  الر�

ُ فيِ كِتَابِهِ  8 ي ذَكَرَهُ  ا�� ِ انُ ا��  .T -------  فذََِ�َ  الر�

 

5. Pengurangan lafal/kalimat (nuqs}a>n) 

No. Tidak terdapat lafal/kalimat Setelah kalimat Riwayat 

 N1 dan 2 �ك�ة سوداء 1

نْ زَادَ زَادَتْ   یعَْلوَُ قلَبَْهُ حَتى�  2
�
 .Mj وَا

سقل/صقل/صقلت قلبه 3  N1. 

ُ  عَز� وََ�ل� فيِ القُْرْ�نِٓ  4 ي ذَكَرَ ا�� ِ  .T, N1 dan 2 ا��

 

6. Pemutar-balikan lafal/kalimat (inqila>b) 

No. Mendahulukan Mengakhirkan lafal/kalimat asli Riwayat 

 .T, N1 dan 2 كاَنتَْ �كُْ�ةٌَ سَوْدَاءُ فيِ قلَبِْهِ  �ك�ة في قلبه 1

تغَْفَرَ  2 تغَْفَرَ  َ�بَ  �زََعَ وَاس�ْ نْ َ�بَ وَ�زََعَ وَاس�ْ
�
 .T, N1 dan 2 فاَ

Berdasarkan penelitian matan hadis tentang terdapat noda hitam pada 

hati manusia setiap berbuat dosa, maka peneliti menilai bahwa seluruh matan 

hadis terhindar dari ‘illah, sekalipun terjadi perbedaan lafal atau kalimat di antara 

matan-matan hadis terkait, seperti adanya idra>j, tagyi>r, inqila>b dan nuqs}a>n, tetapi 

tidak sampai merusak makna substansi hadis. Bahkan, hadis tersebut diriwayat-

kan secara makna (riwayah bi al-ma‘na>). Dengan demikian, selanjutnya akan 

dilakukan penelitian apakah terjadi sya>z\ pada matan-matan hadis tersebut atau 

tidak. 
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b) Penelitian matan dari aspek pertentangan (sya>z\) 

Selanjutnya untuk membuktikan apakah hadis tentang terdapat noda 

hitam pada hati manusia setiap berbuat dosa mengandung pertentangan atau 

tidak, maka diperlukan langkah-langkah, berikut: 

1) Pertentangan dengan al-Qur’an 

Secara substansial hadis tentang terdapat noda hitam pada hati manusia 

setiap berbuat dosa, sangat sejalan dengan al-Qur’an. Bahkan hadis tersebut 

dapat disebut sebagai penafsiran Rasulullah terkait dosa yang menutup hati pada 

QS. al-Mut}affifi>n/83: 14, sebagai berikut; 
مْ  �لىََ  رَانَ  بلَْ  َ��  بُونَ  كاَنوُا مَا قلُوُبهِِ   �كَْس�ِ

Terjemahnya; 

Sekali-kali tidak! Bahkan apa yang mereka kerjakan itu telah menutupi 
hati mereka.38  

Ayat tersebut merupakan penjelasan tentang orang-orang yang mendusta-

kan ayat-ayat Allah dan melakukan perbuatan dosa, yang olehnya itu hati mereka 

tertup karena banyaknya dosa yang ia lakukan. Adapun hafis tersebut 

mengandung peringatan kepada umat Islam agar menghindari perbuatan dosa 

agar tidak terdapat noda hitam yang mengotori hatinya. Jika telah melakukan 

perbuatan dosa, hendaknya ia membersihkannya dengan cara bertobat. Dengan 

demikian, hadis tentang terdapat noda hitam pada hati manusia setiap berbuat 

dosa sejalan dengan al-Qur’an. 

2) Tidak bertentangan dengan hadis yang lebih s}ah}i>h}. 

Hadis tersebut juga dikuatkan oleh hadis lain, yakni hadis yang berasal 

dari sahabat H}uz\aifah dalam kitab S}ah}i>h} Muslim tentang khalifah ‘Umar yang 

                                                           
38Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 588.   
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bertanya kepada para sahabat tentang fitnah yang disebutkan oleh Rasullah, 

maka H}iz\aifah kemudian menyampaikan hadis berikut;  
عْتُ : ُ�ذَیفَْةُ   كاَلحَْصِيرِ  القُْلوُبِ  �لىََ  الفِْتنَُ  تعُْرَضُ «: یقَُولُ  وَسَلم�َ  �لَیَْهِ  اللهُ  صَلى�  اللهِ  رَسُولَ  سمَِ
 �كُْ�ةٌَ  فِ�هِ  �كُِتَ  ��ْ�كَرَهَا، قلَْبٍ  وَ��ي�  سَوْدَاءُ، �كُْ�ةٌَ  فِ�هِ  �كُِتَ  ��شرْبهَِاَ، قلَْبٍ  فَ��ي�  عُودًا، عُودًا

، �لىََ  تصَِيرَ  حَتى�  ضَاءُ،بیَْ  فَا مِ�لِْ  ��بیَْضَ  �لىََ  قلَبَْينِْ هُ  فلاََ  الص� مَاوَاتُ  دَامَتِ  مَا فِْ�نةٌَ  تضرَُ�  الس�
ا ��سْوَدُ  وَاْ�خَٓرُ  وَاْ��رْضُ، یًا كاَلْكُوزِ، مُرَْ�د� لا�  مُ�كْرًَا، ینُْكِرُ  وَلاَ  مَعْرُوفاً، یعَْرِفُ  لاَ  مُجَخِّ

�
 مَا ا

 ٣٩).رواه مسلم( .»هَوَاهُ  مِنْ  بَ ��شرِْ 

Artinya; 

Huz\aifah berkata, Aku mendengar Rasulullah saw. bersabda: "Fitnah akan 
dipaparkan pada hati manusia bagai tikar yang dipaparkan perutas (secara 
tegak menyilang antara satu sama lain). Mana pun hati yang dihinggapi 
oleh fitnah, niscaya akan terlekat padanya bintik-bintik hitam. Begitu 
juga mana pun hati yang tidak dihinggapinya, maka akan terlekat pada-
nya bintik-bintik putih sehingga hati tersebut terbagi dua: sebagian 
menjadi putih bagaikan batu licin yang tidak lagi terkena bahaya fitnah, 
selama langit dan bumi masih ada. Sedangkan sebagian yang lain menjadi 
hitam keabu-abuan seperti bekas tembaga berkarat, tidak menyuruh 
kebaikan dan tidak pula melarang kemungkaran kecuali sesuatu yang 
diserap oleh hawa nafsunya."(H.R. Muslim) 

Hadis di atas menegaskan bahwa perbuatan baik akan menjernihkan hati, 

sedangkan perbuatan dosa akan memunculkan bintik hitam pada hati, hingga hati 

itu terbagi menjadi dua warna, yakni putih dan hitam. Oleh karena itu, hadis 

tentang terdapat noda hitam pada hati manusia setiap melakukan dosa sejalan 

dengan hadis sahih lainnya. 

3) Tidak bertentangan dengan fakta sejarah 

Secara fakta sejarah, peneliti belum menemukan adanya kisah yang 

menceritakan tentang seseorang yang melakukan dosa hatinya memiliki noda 

hitam. Namun, jika mengacu pada berita dari al-Qur’an tentang orang-orang 

                                                           
39Muslim bin al-H}ajja>j, Al-Musnad al-S}ah}i>h} al-Mukhtas}ar..., Juz I, h. 128. 
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zhalim, maka kebanyakan mereka dikatakan sebagai orang yang hatinya tertutup 

disebabkan banyaknya dosa yang ia lakukan, bahkan hati yang demikian dimiliki 

oleh orang kafir. 

4) Tidak bertentangan dengan logika (akal sehat) 

Secara logika, hadis tersebut dapat diterangkan secara simbolik, yakni 

satu perbuatan dosa akan membuat pelakunya melakukan dosa lainnya. Misalnya, 

seseorang yang berdusta, akan membutuh dusta berikutnya untuk menutupi dusta 

sebelumnya dan begitulah seterusnya hingga hatinya tertutup dari kebenaran. 

Namun, jika pendusta tersebut melakukan pertobatan, maka hatinya secara 

perlahan akan mampu melihat kebenaran. 

Setelah melakukan perbandingan matan-matan hadis, peneliti menilai 

bahwa hadis tentang terdapat noda hitam pada hati manusia setiap melakukan 

dosa tidak memiliki ‘illah, sekalipun terdapat di dalamnya perbedaan antar 

matan-matan hadis, seperti adanya tagyi>r, idra>j, inqila>b dan nuqs}an. Akan tetapi 

hal-hal tersebut tidak merusak makna subtansi hadis. Selain itu, hadis tersebut 

juga terhindar dari sya>z\, bahkan sejalan dengan al-Qur’a>n, hadis sahih, fakta 

sejarah dan akal sehat. Sehingga secara keseluruhan, hadis tersebut dapat 

dinyatakan sahih, baik dari segi sanad maupun matannya, dan dapat dijadikan 

hujjah. 

2. Hadis tentang perkara halal dan haram telah jelas batasannya 

a. Penelusuran hadis  

1) Menelusuri hadis melalui metode salah satu lafal 

Dalam menelusuri hadis tersebut, peneliti menggunakan 3 lafal yang 

terdapat pada sampel hadis, yaitu; 



84 
 

 
 

a) Melalui lafal  ّبين 
ت ,, ٣د بیوع ,, ١٠٨, ١٠٧م مساقاة ,, ٢بیوع , ٣٩خ إيمان : إنّ الحلال بين والحرام بين 

, ٢٧١, ٢٦٩, ٢٦٧: ٤حم ,, **١دي بیوع ,, �١٤ه فتن ,, **١١قضاة , ٢ن بیوع ,, ١بیوع 
٢٧٥.٤٠ 

b) Melalui lafal الجسد 
: ٤حم ,, ١دي بیوع ,, ١٠٧م مساقاة ,, **٣٩خ إيمان ....: لجسد كلهصلح ا, إذا صلحت...

٢٧٤.٤١, ٢٧٠  

c) Melalui lafal القلب 
 ١.٤٢دي بیوع ,, �١٤ه فتن ,, ١٠٧م مساقاة ,, ٣٩خ إيمان .: ٔ��ٓ وهي القلب...

Penjelasan kode: )خ(   dalam kitab ini adalah kode untuk imam al-Bukha>ri> 

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

nya, )ت(  adalah kode untuk al-Turmuz\i> dalam kitab Sunan-nya, )د(  adalah kode 

untuk Abu> Da>ud dalam kitab Sunan-nya, )ه�(  adalah kode untuk Ibn Ma>jah 

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

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

untuk Ah}mad bin H}anbal dalam kitab Musnad-nya. 

2) Menelusuran hadis melalui metode awal matan 

Pada metode ini digunakan 2 kitab dalam menelusuri hadis, yaitu; 

a) Kitab Mausu>‘ah al-At}ra>f 

, ٣٢٣: ١مشكل ,, ٣٣٤: ٥هق ,, ٢٤٢: ٧ن  ....إنّ الحلال بينّ وإنّ الحرام بينّ  .١
 .٢٤٥: ٨بدایة ,, ٥٤٥٣جوامع ,, ٣٢٤

                                                           
40A. J. Wijnsic, Al-Mu‘jam al-Mufahras li Alfa>z} al-H}adi>s\ al-Nabawi>, Juz I, h. 258. 
41A. J. Wijnsic, Al-Mu‘jam al-Mufahras li Alfa>z} al-H}adi>s\ al-Nabawi>, Juz I, h. 347. 
42A. J. Wijnsic, Al-Mu‘jam al-Mufahras li Alfa>z} al-H}adi>s\ al-Nabawi>, Juz V , h. 454. 
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,, ٣١٨: ٨, ٢٤٢: ٧ن ,, ١٠٧م مساقاة ,, ٢٠: ١خ .... إنّ الحلال بينّ والحرام بينّ  .٢
,, ٣٥٩: ٣قرطبي ,, ٢٩٤: ١٠مجمع ,, ٢٧٠, ٢٦٩: ٣ حم,, ٣٣٢٩د ,, ٥٥٥م�فقى 
 ٣٦٢.٤٣اذكار ,, ٤٨٥: ١كثير 

Penjelasan kode; )اذكار(  al-Nawawi> dalam kitab al-Az\ka>r-nya, )بدایة(  Ibn 

Kas\i>r dalam kitab al-Bida>yah wa al-Niha>yah-nya, )جوامع(  al-Suyu>t}i> dalam kitab 

Jam‘ al-Jawa>mi‘-nya )خ(  imam al-Bukha>ri> dalam kitab S}ah}i>h}-nya, )حم(   Ah}mad 

bin H}anbal dalam kitab Musnad-nya, (قرطبي) al-Qurt}ubi> dalam kitab Tafsi>r-nya, 

)م( ,Ibn Kas\i>r dalam kitab Tafsi>r-nya (كثير)  imam Muslim dalam kitab S}ah}i>h}-nya, 

)مشكل( ,al-Hais\ami> dalam kitab Majma‘ al-Zawa>id-nya (مجمع)  al-T}ah}awi> dalam 

kitab Musykil al-A<s\a>r-nya, )م�تقي(  Ibn al-Ja>rud dalam kitab al-Muntaqi>-nya, )ن(  

al-Nasa>’i> dalam kitab Sunan-nya, (هق) al-Baihaqi> dalam kitab Sunan al-Kubra>-

nya, 

b) Kitab al-Fath} al-Kabi>r fi D}amm al-Ziya>dah 

�قىَ الش�� (( ٌ وَبَ�نهَْماُ ��مُورٌ مُشْ�بهَِاتٌ لاَ یعَْلمَُها كثِيرٌ مِنَ الن�اسِ فمََنْ ات ٌ والحرَام بينَِّ بهُاتِ الحلاََلُ بينَِّ
بهُاتِ وَقعََ فيِ الحرَامِ كَراعٍ �رَْعَى حَوْلَ  تَبرْ�� لِعِرْضِهِ وَدِینِهِ وَمَنْ وَقعََ فيِ الش�� الحِمَى یوشِكُ  فقََد اس�ْ

نّ فيِ الجسََدِ 
�
ن حمَِى الله تعََالىَ فيِ ٔ�رْضِهِ مََ�ارِمُهُ ��لا وا

�
ٔ�نْ یوُاقِعَهُ ��لا وإنّ لِكلُِّ مََ�ٍ حمِى ��لا وَا

ذا فسََدَتْ فسََدَ الجسََدُ كلُ� 
�
ذا صَلحََتْ صَلحََ الجسََدُ كلُ�هُ وَا

�
) ٤ ق)) (هُ ��لا وَهيَِ القلَبُْ مُضْغةًَ ا

 ٤٤.عَن الن�عْمَان �ن �شير

b. Pengumpulan hadis-hadis semakna, i‘tiba>r al-sanad dan skema sanad 

Setelah melakukan pencarian pentunjuk untuk menelusuri keberadaan 

hadis pada kitab-kitab sumber melalui 2 metode, peneliti menemukan begitu 

banyak petunjuk yang dapat mengarahkan keberbagai kitab sumber. Namun, 

peneliti memulai pengumpulan hadis dengan menelusuri kitab sembilan imam 

                                                           
43Abu> H}a>jar Zaglu>l, Mawsu>‘ah At}ra>f al-H}adi>s\ al-Nabawi> al-Syari>f, Juz III, h. 63. 
44Jala>l al-Di>n al-Suyu>t}i>, Al-Fath al-Kabi>r fi> D}ammi al-Ziya>dah...., Juz II, h. 78. 



86 
 

 
 

(al-kutu>b al-tis’ah) terlebih dahulu berdasarkan petunjuk-petunjuk dari 2 metode 

yang telah digunakan.  

Petunjuk-petunjuk di atas menunjukkan bahwa hadis tersebut terdapat 

pada kitab S}ah}ih} al-Bukha>ri >, S}ah}ih} Muslim, Sunan Abi> Da>wud, Sunan al-

Turmuz\i>, Sunan al-Nasa>‘i>, Sunan Ibn Ma>jah, Sunan al-Da>rimi> dan Musnad 

Ah}mad bin H}anbal. Hadis ini tidak ditemukan di dalam kitab al-Muwat}t}a’ Malik. 

Adapun lafal hadis-hadis tersebut ialah; 

1) Riwayat dalam kitab S}ah}i>h} al-Bukha>ri> 

ءُ، عَنْ �اَمِرٍ، قاَلَ   . �ٔ  ثنَاَ زَكَرِ�� ثنَاَ ��بوُ نعَُيمٍْ، َ�د� عْتُ الن�عْمَانَ ْ�نَ �شَِيرٍ، یقَُولُ : َ�د� سمَِعْتُ : سمَِ
ِ صَلى� اللهُ  َ یقَُولُ رَسُولَ ا�� اَتٌ لاَ : "  �لَیَْهِ وَسَلم� به� ، وَبَ�نهَْمَُا مُش�َ ٌ ، وَالحرََامُ بينَِّ ٌ الحلاََلُ بينَِّ

بهَُ  ینِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقعََ فيِ الش�� ِ�ِ �� تَبرَْ اَتِ اس�ْ به� �قىَ المشُ�َ : اتِ یعَْلمَُهَا كَثِيرٌ مِنَ الن�اسِ، فمََنِ ات
ِ فيِ كَرَاعٍ �رَْعَى حَوْ  ن� حمَِى ا��

�
ن� لِكلُِّ مَِ�ٍ حمًِى، ��لاَ ا

�
لَ الحِمَى، یوُشِكُ ��نْ یوَُاقِعَهُ، ��لاَ وَا

ن� فيِ الجسََدِ مُضْغةًَ 
�
ذَا فسََدَتْ : ��رْضِهِ مََ�ارِمُهُ، ��لاَ وَا

�
ذَا صَلحََتْ صَلحََ الجسََدُ كلُ�هُ، وَا

�
ا

 ٤٥.القلَْبُ  فسََدَ الجسََدُ كلُ�هُ، ��لاَ وَهيَِ 

عْتُ   . ب ، سمَِ عْبيِِّ ، عَنِ اْ�نِ عَوْنٍ، عَنِ الش� ثنَاَ اْ�نُ ��بيِ �دَِيٍّ ، َ�د� دُ ْ�نُ المثُنىَ� ثنيَِ مُحَم� َ�د�
ثنَاَ �ليَِ� ْ�نُ  ، وَ�د� َ عْتُ الن�بيِ� صَلى� اللهُ �لَیَْهِ وَسَلم� ُ عَنْهُ، سمَِ عَبْدِ  الن�عْمَانَ ْ�نَ �شَِيرٍ رَضيَِ ا��

، قاَلَ  عْبيِِّ ثنَاَ ��بوُ فرَْوَةَ، عَنِ الش� ثنَاَ اْ�نُ عُیَ�ْ�ةََ، َ�د� ، َ�د� ِ عْتُ الن�عْمَانَ ْ�نَ �شَِيرٍ، قاَلَ : ا�� : سمَِ
ثنَاَ ا�نُْ عُ  دٍ، َ�د� ِ �نُْ مُحَم� ثنَاَ عَبْدُ ا�� ، وَ�د� َ عْتُ الن�بيِ� صَلى� اللهُ �لَیَْهِ وَسَلم� یَ�ْ�ةََ، عَنْ ��بيِ سمَِ

ُ عَنهْمَُا، عَنِ الن�بيِِّ صَلى� اللهُ  عْتُ الن�عْمَانَ ْ�نَ �شَِيرٍ رَضيَِ ا�� ، سمَِ عْبيِ� عْتُ الش� فرَْوَةَ، سمَِ
عْ  َ� سُفْ�َانُ، عَنْ ��بيِ فرَْوَةَ، عَنِ الش� دُ �نُْ كَثِيرٍ، ��ْ�برََ ثنَاَ مُحَم� ، َ�د� َ ، عَنِ �لَیَْهِ وَسَلم� بيِِّ

ُ عَنْهُ، قاَلَ  ، «: قاَلَ الن�بيِ� صَلى� اللهُ �لَیَْهِ وَسَلم�َ : الن�عْمَانِ ْ�نِ �شَِيرٍ رَضيَِ ا�� ٌ الحلاََلُ بينَِّ
ثمِْ، كاَنَ لِمَا �

هَ �لَیَْهِ مِنَ الا بِّ ، وَبَ�نهَْمَُا ��مُورٌ مُشْ�بهَِةٌَ، فمََنْ �رََكَ مَا ش�ُ ٌ اسْ�َ�َانَ  وَالحرََامُ بينَِّ

                                                           
45Al-Bukha>ri>, Al-Ja>mi‘al-S}ah}i>h} al-Musnad min H}adi>s\ Rasu>lillah SAW wa Sunanu-hu wa 

Ayya>mu-hu, Juz I, (Cet. I; Kairo: al-Mat}ba‘ah al-Salafiyyah, 1400 H), h. 34. 
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ثمِْ، ��وْشَكَ ��نْ یوَُاقِعَ مَا اسْ�َ�َانَ، وَالمعََاصيِ حمَِى  �
�� �لىََ مَا �شَُك� فِ�هِ مِنَ الا ��ْ�رَكَ، وَمَنِ اْ�ترََ
ِ مَنْ �رَْتعَْ حَوْلَ الحِمَى یوُشِكُ ��نْ یوَُاقِعَهُ   ٤٦.»ا��

2) Riwayat dalam kitab S}ah}i>h{ Muslim 
ثنَاَ مُحَم�  ، عَنِ َ�د� عْبيِِّ ءُ، عَنِ الش� ثنَاَ زَكَرِ�� ثنَاَ ��بيِ، َ�د� ، َ�د� دُ �نُْ عَبْدِ اللهِ �نِْ نمَُيرٍْ الهْمَْدَانيِ�

عْتُهُ یقَُولُ : الن�عْمَانِ ْ�نِ �شَِيرٍ، قاَلَ  ، یقَُولُ : سمَِ َ عْتُ رَسُولَ اللهِ صَلى� اللهُ �لَیَْهِ وَسَلم� وَ��هْوَى  -: سمَِ
لىَ ��ذُنیَْهِ الن� 

�
صْبَعَیْهِ ا

�
، وَبَ�نهَْمَُا مُشْ�بهَِاَتٌ لاَ یعَْلمَُهنُ� « - عْمَانُ ِ� ٌ ن� الحَْرَامَ بينَِّ

�
، وَا ٌ ن� الَْ�لاَلَ بينَِّ

�
ا

بهَُ  ینِهِ، وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقعََ فيِ الش�� ِ�ِ �� تَبرَْ بهُاَتِ اس�ْ �قىَ الش�� اتِ وَقعََ فيِ كَثِيرٌ مِنَ الن�اسِ، فمََنِ ات
ن� 

�
ن� لِكلُِّ مَِ�ٍ حمًِى، ��لاَ وَا

�
اعِي �رَْعَى حَوْلَ الحِْمَى، یوُشِكُ ��نْ �رَْتعََ فِ�هِ، ��لاَ وَا  حمَِى الحَْرَامِ، كاَلر�

ذَا 
�
ذَا صَلحََتْ، صَلحََ الجَْسَدُ كلُ�هُ، وَا

�
ن� فيِ الجَْسَدِ مُضْغةًَ، ا

�
فسََدَتْ، فسََدَ اللهِ مََ�ارِمُهُ، ��لاَ وَا

 ٤٧.»الجَْسَدُ كلُ�هُ، ��لاَ وَهيَِ القْلَبُْ 

3) Riwayat dalam kitab Sunan Abu> Da>wu>d 

دُ ْ�نُ یوُ�سَُ، قاَلَ   . �ٔ  ثنَاَ ��حمَْ ، قاَلَ : َ�د� عْبيِِّ ثنَاَ ا�نُْ عَوْنٍ، عَنِ الش� ثنَاَ ��بوُ شِهَابٍ، َ�د� عْتُ : َ�د� سمَِ
َ : لاَ ��سمَْعُ ��َ�دًا بعَْدَهُ، یقَُولُ الن�عْمَانَ �نَْ �شَِيرٍ، وَ  ِ صَلى� اللهُ �لَیَْهِ وَسَلم� سمَِعْتُ رَسُولَ ا��

، وَبَ�نهَْمَُا ��مُورٌ مُشْ�بهَِاَتٌ «: یقَُولُ  ٌ ن� الحَْرَامَ بينَِّ
�
، وَا ٌ ن� الَْ�لاَلَ بينَِّ

�
: ، وَ��حْ�َاً� یقَُولُ »ا

�هُ  وَسَ��ضرِْبُ لكمَُْ » مُشْ�بهَِةٌَ « ن
�
مَ، وَا ِ مَا حَر� ن� حمَِى ا��

�
َ حمََى حمًِى، وَا ن� ا��

�
فيِ ذَِ�َ مَ�لاًَ، ا

سرَُ  �هُ مَنْ يخَُالِطُ الرّیِبَةَ یوُشِكُ ��نْ يجَْ ن
�
الِطَهُ، وَا  .مَنْ �رَْعَى حَوْلَ الحِْمَى یوُشِكُ ��نْ يخَُ

،   . ب ازِي� ْ�رَاهِيمُ �نُْ مُوسىَ الر�
�
ثنَاَ ا ، قاَلَ َ�د� عْبيِِّ ، عَنْ �اَمِرٍ الش� ثنَاَ زَكَرِ�� َ� ِ��سىَ، َ�د� : ��ْ�برََ

عْتُ الن�عْمَانَ ْ�نَ �شَِيرٍ، قاَلَ  َ یقَُولُ : سمَِ ِ صَلى� اللهُ �لَیَْهِ وَسَلم� عْتُ رَسُولَ ا�� بهِذََا الَْ�دِیثِ : سمَِ
اَتٌ لاَ یعَْلمَُهَا «: قاَلَ  به� �� عِرْضَهُ وَدِینهَُ، وَبَ�نهَْمَُا مُش�َ تَبرَْ بهُاَتِ اس�ْ �قىَ الش�� كَثِيرٌ مِنَ الن�اسِ، فمََنِ ات

بهُاَتِ وَقعََ فيِ الحَْرَامِ   ٤٨.»وَمَنْ وَقعََ فيِ الش��

                                                           
46Al-Bukha>ri, Al-Ja>mi‘al-S}ah}i>h} al-Musnad..., Juz II, h. 74. 
47Abu> al-H}usain Muslim bin al-H}ajja>j bin al-Qusyairi@ al-Naisabu>ri, Al-Musnad al-S}ah}i>h} 

al-Mukhtas}ar bi Naql al-‘Adl ‘an al-‘Adl ila> Rasu>lillah SAW, Juz III, (Bairut: Da>r Ih}ya> al-Tura>s\ 
al-‘Arabi>, t.th), h. 1219. 

48Abu> Da>wu>d, Sulaima>n bin al-‘Asy‘as\ bin Ish}a>q bin Basyi>r bin Syida>d bin ‘Amr al-
Azadi> al-Sijista>ni>, Sunan Abi> Da>wu>d, Juz III, (Cet. I; Bairut: Da>r Ibn H}azm, 1418 H/1998 M), h. 
405. 
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4) Riwayat dalam kitab Sunan al-Turmuz\i> 

ثنَاَ قُ�یَْبَةُ ْ�نُ سَعِیدٍ، قاَلَ  ثنَاَ حمَ�ادُ ْ�نُ زَیدٍْ، عَ : َ�د� ، عَنْ الن�عْمَانِ �نِْ َ�د� عْبيِِّ ، عَنْ الش� نْ مَُ�اِ�ٍ
َ یقَُولُ : �شَِيرٍ، قاَلَ  ُ �لَیَْهِ وَسَلم� ِ صَلى� ا�� عْتُ رَسُولَ ا�� ، وَبينََْ ذَِ�َ «: سمَِ ٌ ٌ وَالحرََامُ بينَِّ الحلاََلُ بينَِّ

اءً ��مُورٌ مُشْ�بهَِاَتٌ، لاَ یدَْرِي كثَِيرٌ مِنَ الن�اسِ ��مِ  تِبرَْ نَ الحلاََلِ هيَِ ��مْ مِنَ الحرََامِ، فمََنْ �رََكَهاَ اس�ْ
�هُ مَنْ �رَْ  ، وَمَنْ وَاقعََ شَ�ْ�اً مِنهْاَ، یوُشِكُ ��نْ یوَُاقِعَ الحرََامَ، َ�َ ��ن ینِهِ وَعِرْضِهِ فقَدَْ سَلمَِ عَى حَوْلَ ِ�ِ

ن� لِ 
�
ِ مََ�ارِمُهُ الحِمَى، یوُشِكُ ��نْ یوَُاقِعَهُ، ��لاَ وَا ن� حمَِى ا��

�
  ٤٩»كلُِّ مَِ�ٍ حمًِى، ��لاَ وَا

5) Riwayat dalam kitab Sunan al-Nasa>’i> 

، عَنِ   . �ٔ  عْبيِِّ یْدُ ْ�نُ مَسْعَدَةَ، عَنْ �زَیِدَ وَهُوَ اْ�نُ زُرَیعٍْ، عَنِ اْ�نِ عَوْنٍ، عَنِ الش� َ� حمَُ ��ْ�برََ
َ یقَُولُ سمَِ : الن�عْمَانِ ْ�نِ �شَِيرٍ، قاَلَ  ، «: عْتُ رَسُولَ اللهِ صَلى� اللهُ �لَیَْهِ وَسَلم� ٌ ن� الَْ�لاَلَ بينَِّ

�
ا

ن� بينََْ ذَِ�َ ��مُورًا مُشْ�بهَِاَتٍ 
�
، وَا ٌ ن� الحَْرَامَ بينَِّ

�
�مَا قاَلَ » وَا ن� بينََْ ذَِ�َ ��مُورًا «: وَرُب

�
وَا

�هُ مَنْ �رَْعَى  مُشْ�بهَِةًَ، وَسَ��ضرِْبُ فيِ ذَِ�َ مَ�لاًَ  ن
�
مَ، وَا ن� حمَِى اللهِ مَا حَر�

�
ن� اللهَ حمًِى حمًِى، وَا

�
ا

�مَا قاَلَ » حَوْلَ الحِْمَى یوُشِكُ ��نْ يخَُالِطَ الحِْمَى �هُ مَنْ يخَُالِطِ الرّیِبَةَ «: وَرُب ن
�
یوُشِكُ ��نْ �رَْتعََ، وَا

سرَُ   ٥٠.»یوُشِكُ ��نْ يجَْ

دُ �ْ   . ب ثنَاَ مُحَم� ثنَاَ اْ�نُ عَوْنٍ، عَنِ : نُ عَبْدِ اْ��ْ�لىَ، قاَلَ َ�د� ثنَاَ َ�اِ�ٌ وَهُوَ ا�نُْ الَْ�ارِثِ، َ�د� َ�د�
، قاَلَ  عْبيِِّ عْتُ الن�عْمَانَ ْ�نَ �شَِيرٍ، قاَلَ : الش� ، : سمَِ َ سمَِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلى� اللهُ �لَیَْهِ وَسَلم�

ٌ «: یقَُولُ  ن� الَْ�لاَلَ بينَِّ
�
ن� بينََْ ذَِ�َ ��مُورًا مُشْ�بهَِاَتٍ ا

�
، وَا ٌ ن� الحَْرَامَ بينَِّ

�
�مَا : ، قاَلَ »، وَا وَرُب

ن� :قاَلَ 
�
ن� اللهَ حمََى حمًِى، وَا

�
ن� مِنْ ذَِ�َ ��مُورًا مُشْ�بهَِةًَ، وَسَ��ضرِْبُ لكمَُْ فيِ ذَِ�َ مَ�لاًَ، ا

�
، وَا

�هُ  ن
�
مَ، وَا �مَا قاَلَ حمَِى اللهِ مَا حَر� �هُ مَنْ : مَنْ �رَْتعَْ حَوْلَ الحِْمَى یوُشِكُ ��نْ يخَُالِطَ الحِْمَى، وَرُب ن

�
ا

سرَُ  ن� مَنْ يخَُالِطُ الرّیِبَةَ یوُشِكُ ��نْ يجَْ
�
 ٥١."�رَْعَى حَوْلَ الحِْمَى یوُشِكُ ��نْ �رَْتعََ فِ�هِ، وَا

6) Riwayat dalam kitab Sunan Ibn Ma>jah 
ثنَاَ عمَْ  ، : رُو ْ�نُ رَافِعٍ قاَلَ َ�د� عْبيِِّ ِ ْ�نُ المُْبَارَكِ، عَنْ زَكَرِ�� ْ�نِ ��بيِ زَائِدَةَ، عَنِ الش� ثنَاَ عَبْدُ ا�� َ�د�

لىَ ��ذُنیَْهِ : قاَلَ 
�
صْبَعَیْهِ ا

�
، وَ��هْوَى ِ� عْتُ الن�عْمَانَ ْ�نَ �شَِيرٍ، یقَُولُ �لىََ المِْنْبرَِ عْتُ رَسُو : سمَِ ِ سمَِ لَ ا��

، یقَُولُ  َ ، وَبَ�نهَْمَُا مُشْ�بهَِاَتٌ لاَ یعَْلمَُهَا كَثِيرٌ مِنَ «: صَلى� اللهُ �لَیَْهِ وَسَلم� ٌ ، وَالحَْرَامُ بينَِّ ٌ الَْ�لاَلُ بينَِّ
                                                           

49Al-Turmuz\i>, Al-Ja>mi‘ al-S}ah}i>h}, Juz III, h. 503. 

50Al-Nasa>’i>, Al-Sunan al-Kubra> li al-Nasa>i, Juz V, h. 117. 

51Al-Nasa>’i>, Al-Sunan al-Kubra> li al-Nasa>i, Juz VI, h. 5. 
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بهُاَتِ  ینِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقعََ فيِ الش�� ِ�ِ �� تَبرَْ بهُاَتِ اس�ْ �قىَ الش�� وَقعََ فيِ الحَْرَامِ، الن�اسِ، فمََنِ ات
 ِ ن� حمَِى ا��

�
ن� لِكلُِّ مَِ�ٍ حمَِى، ��لاَ وَا

�
اعِي �رَْعَى حَوْلَ الحِْمَى، یوُشِكُ ��نْ �رَْتعََ فِ�هِ، ��لاَ وَا  كاَلر�

ذَا فسََ 
�
ذَا صَلحَُتْ صَلحَُ الجَْسَدُ كلُ�هُ، وَا

�
ن� فيِ الجَْسَدِ مُضْغةًَ، ا

�
دَتْ، فسََدَ الجَْسَدُ مََ�ارِمُهُ، ��لاَ وَا

  ٥٢.»كلُ�هُ، ��لاَ وَهيَِ القْلَبُْ 

7) Riwayat dalam kitab Sunan al-Da>rimi> 

، قاَلَ  عْبيِِّ ، عَنْ الش� ثنَاَ زَكَرِ�� َ� ��بوُ نعَُيمٍْ، َ�د� عْتُ الن�عْمَانَ ْ�نَ �شَِيرٍ، یقَُولُ : ��ْ�برََ سمَِعْتُ رَسُولَ : سمَِ
ِ صَلى� اللهُ  َ یقَُولُ  ا�� ، وَبَ�نهَْمَُا مُ�شََابهِاَتٌ لاَ یعَْلمَُهَا كَثِيرٌ «: �لَیَْهِ وَسَلم� ٌ ، وَالحَْرَامُ بينَِّ ٌ الَْ�لاَلُ بينَِّ

بهُاَتِ، وَقعََ فيِ الحَْ  �� لِعِرْضِهِ وَدِینِهِ، وَمَنْ وَقعََ فيِ الش�� تَبرَْ بهُاَتِ، اس�ْ �قىَ الش�� ، رَامِ مِنَ الن�اسِ، فمََنِ ات
 ِ ن� حمَِى ا��

�
ن� لِكلُِّ مَِ�ٍ حمًِى، ��لاَ وَا

�
اعِي �رَْعَى حَوْلَ الحِْمَى، فَُ�وشِكُ ��نْ یوَُاقِعَهُ، وَا كاَلر�

ذَا فسََدَتْ فسََدَ الجَْسَدُ 
�
ذَا صَلحََتْ صَلحََ الْجَسَدُ كلُ�هُ، وَا

�
ن� فيِ الجَْسَدِ مُضْغةًَ، ا

�
 مََ�ارِمُهُ، ��لاَ وَا

 ٥٣ .هُ، ��لاَ وَهيَِ القْلَبُْ كلُ� 

8) Dalam kitab Sunan Ah}mad bin H}anbal  

، عَنِ الن�عْمَانِ �ْ   . �ٔ  عْبيِِّ ثنَاَ شَ�ْ�َانُ، عَنْ �اَصمٍِ، عَنْ خَْ�ثمََةَ، وَالش� ثنَاَ هَاشمُِ ْ�نُ القْاَسمِِ، َ�د� نِ َ�د�
بهُاَتٌ بينََْ : " سَلم�َ قاَلَ رَسُولُ اللهِ صَلى� اللهُ �لَیَْهِ وَ : �شَِيرٍ، قاَلَ  ، وَش�ُ ٌ ، وَحَرَامٌ بينَِّ ٌ َ�لاَلٌ بينَِّ

بهُاَتِ، فهَُوَ ِ�لحَْرَامِ ��ْ�رَكُ، وَمََ�ارِمُ اللهِ حمًِى، فمََنْ ��رْتعََ حَوْلَ الحِْمَى،  ، مَنْ �رََكَ الش�� ذَِ�َ
 ٥٤."كاَنَ قمَِناً ��نْ �رَْتعََ فِ�هِ 

يىَ ْ�نُ سَعِیدٍ   . ب ثنَاَ يحَْ ثنَاَ �اَمِرٌ، قاَلَ َ�د� ، َ�د� عْتُ الن�عْمَانَ �نَْ �شَِيرٍ یقَُولُ : ، عَنْ مَُ�اِ�ٍ : سمَِ
لىَ ��ذُنیَْهِ، 

�
صْبَعَیْهِ ا

�
، وَ��وْمَ�� ِ� َ عْتُ رَسُولَ اللهِ صَلى� اللهُ �لَیَْهِ وَسَلم� ، "سمَِ ٌ ن� الَْ�لاَلَ بينَِّ

�
ا

ن� بينََْ الْ 
�
، وَا ٌ اَتٍ، لاَ یدَْرِي كَثِيرٌ مِنَ الن�اسِ ��مِنَ الَْ�لاَلِ وَالحَْرَامَ بينَِّ به� َ�لاَلِ وَالحَْرَامِ مُش�َ

ینهِِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَاقعََهَا، یوُشِكُ ��نْ یوَُاقِعَ  ِ�ِ �� تَبرَْ ، ��مْ مِنَ الحَْرَامِ، فمََنْ �رََكَهَا، اس�ْ هيَِ
لىَ جَ�بِْ حمًِى، یُ 

�
ن� حمَِى اللهِ الحَْرَامَ، فمََنْ رَعَى ا

�
وشِكُ ��نْ �رَْتعََ فِ�هِ، وَلِكلُِّ مَِ�ٍ حمًِى، وَا

 ."مََ�ارِمُهُ 

                                                           
52Ibn Ma>jah, Sunan Ibn Ma>jah, h. 658. 
53Abu> Muh}ammad ‘Abdullah bin ‘Abd al-Rah}man bin al-Fad}l bin Bahra>m bin ‘Àbd al-

S}amad al-Tami>mi> al-Samaraqandi> al-Da>rimi>, Sunan al-Da>rimi>, Juz III, (Cet. I; Saudi Arabiyyah: 
Da>r al-Mugni> li al-Nasyr wa al-Tawzi>‘, 1412 H/2000 M), h. 1647. 

54Ah}mad bin H}anbal, Al-Musnad, Juz XIV, h. 146. 
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، قاَلَ   . ت يىَ ْ�نُ سَعِیدٍ، عَنْ زَكَرِ�� ثنَاَ يحَْ ثنَاَ �اَمِرٌ، قاَلَ : َ�د� طُبُ : َ�د� عْتُ الن�عْمَانَ ْ�نَ �شَِيرٍ يخَْ سمَِ
عْتُ رَسُولَ اللهِ صَلى� اللهُ  :یقَُولُ  ، یقَُولُ سمَِ َ ، : "  �لَیَْهِ وَسَلم� ٌ ، وَالحَْرَامَ بينَِّ ٌ ن� الَْ�لاَلَ بينَِّ

�
ا

ینِهِ وَ  �� فِ�هِ ِ�ِ تَبرَْ بهُاَتِ اس�ْ �قىَ الش�� عِرْضِهِ، وَبَ�نهَْمَُا مُشْ�بهَِاَتٌ لاَ یعَْلمَُهَا كثَِيرٌ مِنَ الن�اسِ، فمََنِ ات
ن� لِكلُِّ وَمَنْ وَاقعََهَا وَاقعََ الحَْرَامَ، كاَ 

�
اعِي �رَْعَى حَوْلَ الحِْمَى یوُشِكُ ��نْ �رَْتعََ فِ�هِ، ��لاَ وَا لر�

ذَا صَلحَُتْ صَلحَُ الجَْسَدُ 
�
�سَْانِ مُضْغةًَ ا

�
ن� فيِ الاْ

�
مَ، ��لاَ وَا ن� حمَِى اللهِ مَا حَر�

�
مَِ�ٍ حمًِى، وَا

ذَا فسََدَتْ فسََدَ الجَْسَدُ كلُ�هُ 
�
 ."��لاَ وَهيَِ القْلَبُْ  .كلُ�هُ، وَا

ثنَاَ سُفْ�َانُ، قاَلَ   . ث ، یقَُولُ : َ�د� عْبيِِّ عَهُ مِنَ الش� ، سمَِ لاً، ثمُ� مِنْ مَُ�اِ�ٍ : حَفِظْتُهُ مِنْ ��بيِ فرَْوَةَ ��و�
عْتُ الن�عْمَانَ ْ�نَ �شَِيرٍ یقَُولُ  ،: سمَِ َ عْتُ رَسُولَ اللهِ صَلى� اللهُ �لَیَْهِ وَسَلم� عْتُهُ  سمَِ ذَا سمَِ

�
وَكُنْتُ ا

عَ : یقَُولُ  بتُْ، وَخَشِ�تُ ��نْ لاَ ��سمَْ َ ��صْغَیْتُ، وَتقَرَ� عْتُ رَسُولَ اللهِ صَلى� اللهُ �لَیَْهِ وَسَلم� سمَِ
، یقَُولُ : ��َ�دًا یقَُولُ  َ عْتُ رَسُولَ اللهِ صَلى� اللهُ �لَیَْهِ وَسَلم� َ :" سمَِ ، وَحَرَامٌ ب ٌ ، َ�لاَلٌ بينَِّ ٌ ينِّ

ثمِْ، كاَنَ لِمَا اسْ�َ�اَنَ َ�ُ ��ْ�رَكَ، وَمَنِ ا�ْ  �
، مَنْ �رََكَ مَا اشْ�َ�هََ �لَیَْهِ مِنَ الاْ بهُاَتٌ بينََْ ذَِ�َ �� وَش�ُ ترََ

ن� حمَِى اللهِ فيِ اْ�� 
�
ن� لِكلُِّ مَِ�ٍ حمًِى، وَا

�
رْضِ �لىََ مَا شَك� فِ�هِ، ��وْشَكَ ��نْ یوَُاقِعَ الحَْرَامَ، وَا

  ٥٥"مََ�ارِمُهُ : " ��وْ قاَلَ " مَعَاصِیهِ 

ِ   . ج عْتُ رَسُولَ ا�� عَهُ مِنَ الن�عْمَانِ ْ�نِ �شَِيرٍ، سمَِ ، سمَِ عْبيِ� ثنَاَ الش� ، َ�د� ثنَاَ سُفْ�َانُ، عَنْ مَُ�اِ�ٍ  َ�د�
عْتُهُ، یقَُولُ  ذَا سمَِ

�
، وَكُنْتُ ا َ عْتُ : صَلى� اللهُ �لَیَْهِ وَسَلم� ،  سمَِ َ ِ صَلى� اللهُ �لَیَْهِ وَسَلم� رَسُولَ ا��

عَ ��َ�دًا �لىََ المِْنْبرَِ یقَُولُ  ، یقَُولُ : ظَنَ�تُْ ��نْ لاَ ��سمَْ َ ِ صَلى� اللهُ �لَیَْهِ وَسَلم� عْتُ رَسُولَ ا�� : سمَِ
ذَا سَلِمَتْ وَصحَ�تْ، سَلمَِ سَا�رُِ ا«

�
�سَْانِ مُضْغةًَ، ا

�
ن� فيِ الاْ

�
ذَا سَقِمَتْ سَقِمَ ا

�
لجَْسَدِ وَصحَ�، وَا

 .»سَا�رُِ الجَْسَدِ، وَفسََدَ، ��لاَ وَهيَِ القْلَبُْ 

، عَنْ الن�عْمَانِ ْ�نِ �شَِيرٍ، قاَلَ   . ح عْبيِِّ ثنَاَ سُفْ�َانُ، عَنْ ��بيِ فرَْوَةَ، عَنِ الش� لٌ، َ�د� ثنَاَ مُؤَم� قاَلَ : َ�د�
ِ صَلى� اللهُ �َ  ، وَبينََْ ذَِ�َ ��مُورٌ مُشْ�بهَِةٌَ، فمََنْ «: لیَْهِ وَسَلم�َ رَسُولُ ا�� ٌ ، وَحَرَامٌ بينَِّ ٌ َ�لاَلٌ بينَِّ

�� �لىََ مَ  ثمِْ، ��وِ اْ��مْرِ، فهَُوَ لِمَا اسْ�َ�َانَ َ�ُ ��ْ�رَكُ، وَمَنِ اْ�ترََ �
، �رََكَ مَا اشْ�َ�هََ �لَیَْهِ مِنَ الاْ ا شَك�

 ٥٦»عَ مَا اسْ�َ�َانَ، وَمَنْ �رَْتعَْ حَوْلَ الحِْمَى، یوُشِكْ ��نْ یوَُاقِعَهُ ��وْشَكَ ��نْ یوَُاقِ 

                                                           
55Ah}mad bin H}anbal, Al-Musnad, Juz XIV, h. 152, 154 dan 157. 
56Ah}mad bin H}anbal, Al-Musnad, Juz XIV, h. 165 dan 168. 
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Berdasarkan pengumpulan hadis objek kajian yang telah ditemukan pada 

kitab sumber, peneliti menemukan 16 jalur periwayatan, yaitu; 2 riwayat pada 

kitab S}ah}ih} al-Bukhari> , 1 riwayat pada kitab S}ah}ih} Muslim, 2 riwayat pada kitab 

Sunan Abi> Da>ud, 1 riwayat pada kitab Sunan al-Turmuz\i>, 2 riwayat pada kitab 

Sunan al-Nasa>’i>, 1 riwayat pada kitab Sunan Ibn Ma>jah, 1 riwayat pada kitab 

Sunan al-Da>rimi dan 6 riwayat pada kitab Musnad Ah}mad bin H}anbal. 

Riwayat-riwayat tersebut hanya dinukilkan dari satu orang sahabat saja, 

yaitu al-Nu‘ma>n bin Basyi>r yang menunjukkan bahwa hadis tersebut tidak 

memiliki sya>hid. Demikan pula dari kalangan tabi‘in yang hanya satu orang saja 

yang menerima hadis tersebut dari al-Nu‘ma>n bin Basyi>r, yaitu ‘A<mir al-Syu‘bi, 

sehingga satu-satunya muta>bi‘ dari hadis tersebut. Untuk lebih jelasnya, silahkan 

lihat skema berikut; 
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c. Penelitian kualitas hadis 

1) Kualitas sanad hadis 

Terkait hadis tentang perkara halal dan haram telah jelas batasannya, 

peneliti tidak melakukan kritik/penelitian terhadap sanadnya karena hadis 

tersebut terdapat di dalam kitab imam al-Bukha>ri> dan Muslim. Sehingga 

penelitian matan dapat dilakukan. 

2) Kualitas matan hadis 

Pemenggalan matan-matan hadis 

a) Riwayat dalam kitab S}ah}i>h} al-Bukha>ri> 

١. ) ٌ ٌ (، )الحلاََلُ بينَِّ اَتٌ (، )وَالحرََامُ بينَِّ به� فمََنِ (، )لاَ یعَْلمَُهَا كَثِيرٌ مِنَ الن�اسِ ( ,)وَبَ�نهَْمَُا مُش�َ
اَتِ  به� �قىَ المشُ�َ ینِهِ وَعِرْضِهِ ( ,)ات ِ�ِ �� تَبرَْ بهُاَتِ وَمَ (، )اس�ْ كَرَاعٍ �رَْعَى حَوْلَ (: )نْ وَقعََ فيِ الش��

ن� لِكلُِّ مَِ�ٍ حمًِى(، )یوُشِكُ ��نْ یوَُاقِعَهُ (، )الحِمَى
�
ِ فيِ ��رْضِهِ (، )��لاَ وَا ن� حمَِى ا��

�
��لاَ ا

ن� فيِ الجسََدِ مُضْغةًَ (، )مََ�ارِمُهُ 
�
ذَا صَلحََتْ (: )��لاَ وَا

�
ذَا (، )كلُ�هُ  صَلحََ الجسََدُ ( ,)ا

�
وَا

 .)��لاَ وَهيَِ القلَبُْ (، )فسََدَ الجسََدُ كلُ�هُ ( ,)فسََدَتْ 

٢. ) ٌ ٌ (، )الحلاََلُ بينَِّ هَ �لَیَْهِ مِنَ (، )وَبَ�نهَْمَُا ��مُورٌ مُشْ�بهَِةٌَ (، )وَالحرََامُ بينَِّ بِّ فمََنْ �رََكَ مَا ش�ُ
ثمِْ 

�
ثمِْ وَ (، )كاَنَ لِمَا اسْ�َ�َانَ ��ْ�رَكَ (، )الا

�
�� �لىََ مَا �شَُك� فِ�هِ مِنَ الا ��وْشَكَ ��نْ (، )مَنِ اْ�ترََ

ِ (، )یوَُاقِعَ مَا اسْ�َ�َانَ   ).یوُشِكُ ��نْ یوَُاقِعَهُ ( ,)مَنْ �رَْتعَْ حَوْلَ الحِمَى( ,)وَالمعََاصيِ حمَِى ا��

b) Riwayat dalam kitab S}ah}i>h} Muslim 
) ٌ ن� الَْ�لاَلَ بينَِّ
�
 (، )ا

�
ٌ وَا فمََنِ (، )لاَ یعَْلمَُهُن� كَثِيرٌ مِنَ الن�اسِ (,) وَبَ�نهَْمَُا مُشْ�بهَِاَتٌ (، )ن� الحَْرَامَ بينَِّ

بهُاَتِ  �قىَ الش�� ینهِِ، وَعِرْضِهِ ( ,)ات ِ�ِ �� تَبرَْ بهُاَتِ (، )اس�ْ اعِي (، )وَقعََ فيِ الحَْرَامِ ( ,)وَمَنْ وَقعََ فيِ الش�� كاَلر�
ن� لِكلُِّ مَِ�ٍ حمًِى(، )یوُشِكُ ��نْ �رَْتعََ فِ�هِ (، )لحِْمَى�رَْعَى حَوْلَ ا

�
ن� حمَِى اللهِ (، )��لاَ وَا

�
��لاَ وَا

ن� فيِ الجَْسَدِ مُضْغةًَ (، )مََ�ارِمُهُ 
�
ذَا صَلحََتْ (، )��لاَ وَا

�
ذَا فسََدَتْ (، )صَلحََ الجَْسَدُ كلُ�هُ (، )ا

�
، )وَا

 .)لاَ وَهيَِ القْلَْبُ �� (، )فسََدَ الجَْسَدُ كلُ�هُ (
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c) Riwayat dalam kitab Sunan Abu> Da>wu>d 

١. ) ٌ ن� الَْ�لاَلَ بينَِّ
�
ٌ (، )ا ن� الحَْرَامَ بينَِّ

�
: ، وَ��حْ�َاً� یقَُولُ »)وَبَ�نهَْمَُا ��مُورٌ مُشْ�بهَِاَتٌ (، )وَا

َ ( ،)وَسَ��ضرِْبُ لكمَُْ فيِ ذَِ�َ مَ�لاًَ (» مُشْ�بهَِةٌَ « ن� ا��
�
ِ مَا (، )حمََى حمًِى ا ن� حمَِى ا��

�
وَا

مَ  �هُ مَنْ �رَْعَى حَوْلَ الحِْمَى(، )حَر� ن
�
الِطَهُ ( ,)وَا �هُ مَنْ يخَُالِطُ الرّیِبَةَ (، )یوُشِكُ ��نْ يخَُ ن

�
 ,)وَا

سرَُ (  ).یوُشِكُ ��نْ يجَْ

اَتٌ ( .٢ به� بهُاَتِ ( ،)لاَ یعَْلمَُهاَ كَثِيرٌ مِنَ الن�اسِ ( ,)وَبَ�نهَْمَُا مُش�َ �قىَ الش�� �� عِرْضَهُ (, )فمََنِ ات تَبرَْ اس�ْ
بهُاَتِ (، )وَدِینهَُ   ).وَقعََ فيِ الحَْرَامِ ( ,)وَمَنْ وَقعََ فيِ الش��

d) Riwayat dalam kitab Sunan al-Turmuz\i> 

) ٌ ٌ ( ,)الحلاََلُ بينَِّ َ (، )وَبينََْ ذَِ�َ ��مُورٌ مُشْ�بهَِاَتٌ (، )وَالحرََامُ بينَِّ كَثِيرٌ مِنَ الن�اسِ ��مِنَ (دْرِي لاَ ی
ینهِِ وَعِرْضِهِ فقََدْ سَلمَِ ( ,)فمََنْ �رََكَهاَ(، )الحلاََلِ هيَِ ��مْ مِنَ الحرََامِ  اءً ِ�ِ تِبرَْ وَمَنْ وَاقعََ شَ�ْ�اً (، )اس�ْ

�هُ مَنْ �رَْعَى حَوْلَ الحِمَى(، )یوُشِكُ ��نْ یوَُاقِعَ الحرََامَ (، )مِنهْاَ ��لاَ (، )یوُشِكُ ��نْ یوَُاقِعَهُ (، )َ�َ ��ن
ن� لِكلُِّ مَِ�ٍ حمًِى

�
ِ مََ�ارِمُهُ (، )وَا ن� حمَِى ا��

�
  )��لاَ وَا

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

١. ) ٌ ن� الَْ�لاَلَ بينَِّ
�
ٌ (، )ا ن� الحَْرَامَ بينَِّ

�
ن� بينََْ ذَِ�َ ��مُورًا مُشْ�بهَِاَتٍ (، )وَا

�
�مَا قاَلَ وَ » )وَا : رُب

ن� بينََْ ذَِ�َ ��مُورًا مُشْ�بهَِةًَ («
�
ن� اللهَ حمًِى حمًِى(، )وَا

�
ن� (، )وَسَ��ضرِْبُ فيِ ذَِ�َ مَ�لاًَ ا

�
وَا

مَ  �هُ مَنْ �رَْعَى حَوْلَ الحِْمَى(، )حمَِى اللهِ مَا حَر� ن
�
�مَا » )یوُشِكُ ��نْ يخَُالِطَ الحِْمَى( ,)وَا وَرُب

�هُ مَنْ يخَُالِطِ الرّیِبَةَ (، )یوُشِكُ ��نْ �رَْتعََ («: قاَلَ  ن
�
سرَُ ( ,)وَا  .»)یوُشِكُ ��نْ يجَْ

٢. ) ٌ ن� الَْ�لاَلَ بينَِّ
�
ٌ (، )ا ن� الحَْرَامَ بينَِّ

�
ن� بينََْ ذَِ�َ ��مُورًا مُشْ�بهَِاَتٍ (، )وَا

�
�مَا : ، قاَلَ »)وَا وَرُب

ن� مِنْ ذَِ�َ ��مُورًا مُشْ (، :قاَلَ 
�
ن� اللهَ حمََى (، )وَسَ��ضرِْبُ لكمَُْ فيِ ذَِ�َ مَ�لاًَ (، )�بهَِةًَ وَا

�
ا

مَ (، )حمًِى ن� حمَِى اللهِ مَا حَر�
�
�هُ مَنْ �رَْتعَْ حَوْلَ الحِْمَى(، )وَا ن

�
یوُشِكُ ��نْ يخَُالِطَ ( ,)وَا

�مَا قاَلَ )الحِْمَى �هُ مَنْ �رَْعَى حَوْلَ الحِْمَى(: ، وَرُب ن
�
ن� مَنْ (، )كُ ��نْ �رَْتعََ فِ�هِ یوُشِ ( ,)ا

�
وَا

 )یوُشِكُ ��نْ يجَْسرَُ ( ,)يخَُالِطُ الرّیِبَةَ 
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f) Ibn Ma>jah 
) ٌ ٌ (، )الَْ�لاَلُ بينَِّ �قىَ (، )لاَ یعَْلمَُهَا كَثِيرٌ مِنَ الن�اسِ ( ,)وَبَ�نهَْمَُا مُشْ�بهَِاَتٌ (، )وَالحَْرَامُ بينَِّ فمََنِ ات

بهُاَتِ  تَبرَْ ( ,)الش�� ینِهِ وَعِرْضِهِ اس�ْ بهُاَتِ وَقعََ فيِ الحَْرَامِ (، )�� ِ�ِ اعِي �رَْعَى (، )وَمَنْ وَقعََ فيِ الش�� كاَلر�
ن� لِكلُِّ مَِ�ٍ حمَِى(، )یوُشِكُ ��نْ �رَْتعََ فِ�هِ (، )حَوْلَ الحِْمَى

�
ِ مََ�ارِمُهُ (، )��لاَ وَا ن� حمَِى ا��

�
، )��لاَ وَا

ن� فيِ ا(
�
ذَا صَلحَُتْ صَلحَُ الجَْسَدُ كلُ�هُ (، )لجَْسَدِ مُضْغةًَ ��لاَ وَا

�
ذَا فسََدَتْ، فسََدَ الجَْسَدُ (، )ا

�
وَا

  ).��لاَ وَهيَِ القْلَبُْ (، )كلُ�هُ 

g) Riwayat dalam kitab Sunan al-Da>rimi> 

) ٌ ٌ (، )الَْ�لاَلُ بينَِّ �قَى (، )یعَْلمَُهَا كَثِيرٌ مِنَ الن�اسِ لاَ ( ,)وَبَ�نهَْمَُا مُ�شََابهِاَتٌ (، )وَالحَْرَامُ بينَِّ فمََنِ ات
بهُاَتِ  �� لِعِرْضِهِ وَدِینِهِ (، )الش�� تَبرَْ بهُاَتِ (، )اس�ْ اعِي �رَْعَى (، )وَقعََ فيِ الحَْرَامِ (، )وَمَنْ وَقعََ فيِ الش�� كاَلر�

ن� لِكلُِّ مَِ�ٍ حمًِ (، )فَُ�وشِكُ ��نْ یوَُاقِعَهُ (، )حَوْلَ الحِْمَى
�
ِ مََ�ارِمُهُ (، )ىوَا ن� حمَِى ا��

�
��لاَ (، )��لاَ وَا

ن� فيِ الجَْسَدِ مُضْغةًَ 
�
ذَا صَلحََتْ صَلحََ الجَْسَدُ كلُ�هُ (، )وَا

�
ذَا فسََدَتْ فسََدَ الجَْسَدُ كلُ�هُ (، )ا

�
، )وَا

 )��لاَ وَهيَِ القْلَبُْ (

h) Riwayat dalam kitab Musnad Ah}mad bin H}anbal  

ٌ َ�لاَ ( .١ ٌ (، )لٌ بينَِّ بهُاَتٌ بينََْ ذَِ�َ (، )وَحَرَامٌ بينَِّ بهُاَتِ (، )وَش�ُ فهَُوَ ِ�لحَْرَامِ (، )مَنْ �رََكَ الش��
 ).كاَنَ قمَِناً ��نْ �رَْتعََ فِ�هِ (، )فمََنْ ��رْتعََ حَوْلَ الحِْمَى(، )وَمََ�ارِمُ اللهِ حمًِى(، )��ْ�رَكُ 

، وَالحَْرَ ( .٢ ٌ ن� الَْ�لاَلَ بينَِّ
�
ٌ ا اَتٍ (، )امَ بينَِّ به� ن� بينََْ الَْ�لاَلِ وَالحَْرَامِ مُش�َ

�
لاَ یدَْرِي كثَِيرٌ (، )وَا

، ��مْ مِنَ الحَْرَامِ  ینهِِ وَعِرْضِهِ (، )فمََنْ �رََكَهاَ(، )مِنَ الن�اسِ ��مِنَ الَْ�لاَلِ هيَِ ِ�ِ �� تَبرَْ ، )اس�ْ
لىَ جَ�بِْ حمًِى(، )حَرَامَ یوُشِكُ ��نْ یوَُاقِعَ الْ (، )وَمَنْ وَاقعََهَا(

�
یوُشِكُ ��نْ (، )فمََنْ رَعَى ا

ن� حمَِى اللهِ مََ�ارِمُهُ (، )وَلِكلُِّ مَِ�ٍ حمًِى(، )�رَْتعََ فِ�هِ 
�
 )وَا

٣. ) ٌ ن� الَْ�لاَلَ بينَِّ
�
ٌ (، )ا فمََنِ ( ،)وَبَ�نهَْمَُا مُشْ�بهَِاَتٌ لاَ یعَْلمَُهَا كَثِيرٌ مِنَ الن�اسِ (، )وَالحَْرَامَ بينَِّ

ینِهِ وَعِرْضِهِ  �� فِ�هِ ِ�ِ تَبرَْ بهُاَتِ اس�ْ �قىَ الش�� اعِي �رَْعَى (، )وَمَنْ وَاقعََهَا وَاقعََ الحَْرَامَ (، )ات كاَلر�
ن� لِكلُِّ مَِ�ٍ حمًِى(، )حَوْلَ الحِْمَى یوُشِكُ ��نْ �رَْتعََ فِ�هِ 

�
مَ (، )��لاَ وَا ن� حمَِى اللهِ مَا حَر�

�
، )وَا

�سَْانِ مُضْغةًَ ��لاَ (
�
ن� فيِ الاْ

�
ذَا صَلحَُتْ صَلحَُ الجَْسَدُ كلُ�هُ ( ,) وَا

�
ذَا فسََدَتْ فسََدَ (، )ا

�
وَا

 )."��لاَ وَهيَِ القْلَْبُ ( .)الجَْسَدُ كلُ�هُ 
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٤. ) ٌ ، وَحَرَامٌ بينَِّ ٌ بهُاَتٌ بينََْ ذَِ�َ (، )َ�لاَلٌ بينَِّ مِنَ مَنْ �رََكَ مَا اشْ�َ�هََ �لَیَْهِ (، )وَش�ُ
ثمِْ 

�
�� �لىََ مَا شَك� فِ�هِ، ��وْشَكَ ��نْ یوَُاقِعَ (، )كاَنَ لِمَا اسْ�َ�َانَ َ�ُ ��ْ�رَكَ (،)الاْ وَمَنِ اْ�ترََ

ن� لِكلُِّ مَِ�ٍ حمًِى(، )الحَْرَامَ 
�
ن� حمَِى اللهِ فيِ اْ��رْضِ مَعَاصِیهِ (، )وَا

�
: " ��وْ قاَلَ " وَا

 ) "مََ�ارِمُهُ 

٥. ) 
�
ن� فيِ الاْ

�
ذَا سَلِمَتْ وَصحَ�تْ (، )�سَْانِ مُضْغةًَ ا

�
ذَا (، )سَلمَِ سَا�رُِ الجَْسَدِ وَصحَ�  (،)ا

�
وَا

 )��لاَ وَهيَِ القْلَبُْ ( ،)سَقِمَ سَا�رُِ الجَْسَدِ، وَفسََدَ ( ,)سَقِمَتْ 

٦. ) ٌ ، وَحَرَامٌ بينَِّ ٌ رَكَ مَا اشْ�َ�هََ �لَیَْهِ مِنَ فمََنْ �َ (، )وَبينََْ ذَِ�َ ��مُورٌ مُشْ�بهَِةٌَ (، )َ�لاَلٌ بينَِّ
ثمِْ، ��وِ اْ��مْرِ، فهَوَُ لِمَا اسْ�َ�اَنَ َ�ُ ��ْ�رَكُ  �

، ��وْشَكَ ��نْ یوَُاقِعَ (، )الاْ �� �لىََ مَا شَك� وَمَنِ اْ�ترََ
 )وَمَنْ �رَْتعَْ حَوْلَ الحِْمَى، یوُشِكْ ��نْ یوَُاقِعَهُ (، )مَا اسْ�َ�َانَ 

Setelah melakukan pemisahan matan hadis, peneliti menemukan adanya 

perbedaan pada kalimat pertama, perbedaan-perbedaan itu sebagai berikiut; 

No. Kalimat pertama Riwayat 

  .B1 dan 2, T, Mj, Dr, A1 dan 4 الحلال بين 1

  .M, D1, N1 dan 2 إنّ الحلال بين 2

 .A2, 3 dan 6 �لال بين 3

 .D2 وب�نهما مش�بهات 4

 A5.57 ان في ��سان مضغة 5

Melihat banyaknya variasi teks kalimat pertama pada matan hadis 

tersebut menunjukkan bahwa terdapat perubahan lafal ataupun kalimat pada 

matan hadis yang lain. Oleh karena itu, perlu dilakukan penentuan lafal asli yang 

berasal dari Rasulullah untuk melihat matan hadis mana saja yang mengalami 

perubahan. Peneliti mengira kuat bahwa lafal asli yang pernah disampaikan oleh 

                                                           
57Keterangan kode pada tabel di atas ialah B (al-Bukha>ri>) , M (Muslim), D (Abu> Da>ud), 

Dr (al-Da>rimi>), T (al-Turmuz\i>), Mj (Ibn Ma>jah) , dan A (Ah}mad bin H}anbal). Sementara angka-
angka yang terletak setelah huruf-huruf tersebut adalah petunjuk bahwa riwayatnya lebih dari 
satu. 
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Rasulullah di antara riwayat-riwayat tersebut ialah riwayat yang kalimat 

pertamanya menggunakan الحلال بين (tanpa huruf إن) yang terdapat di dalan 

kitabSunan Ibn Ma>jah dari ‘Amru> bin Na>fi‘ dari ‘Abdullah bin al-Muba>rak dari  

Zakariya> bin Za>’idah dengan alasan bahwa kalimat الحلال بين paling banyak 

digunakan sebagai awal matan hadis. Selain itu, dari segi lafalnya memilik 

banyak kemiripan dengan lafal-lafal matan dari riwayat lain. Dan secara khusus, 

riwayat Ibn Ma>jah itulah yang paling jelas menyebutkan proses penyapaian hadis 

dari al-Nu‘ma>n bin Basyi>r sebagai satu-satunya sahabat yang mendengarnya dari 

Rasulullah saw., kemudia ia menyampaikannya dalam sebuah khutbah dan 

didengar oleh ‘A<mir al-Syu‘bi> hingga sampai kepada Zakariya> bin Za>’idah, Abu> 

Furwah, ‘Abdullah bin ‘Aun, ‘A<s}im dan Maja>lid.58 Adapun lafal tersebut ialah; 

، قاَلَ  عْبيِِّ ، وَ��هْوَى : عَنْ زَكَرِ�� �نِْ ��بيِ زَائِدَةَ، عَنِ الش� عْتُ الن�عْمَانَ ْ�نَ �شَِيرٍ، یقَُولُ �لىََ المِْنْبرَِ سمَِ
لىَ ��ذُنیَْهِ 

�
صْبَعَیْهِ ا

�
، یقَُولُ : ِ� َ ِ صَلى� اللهُ �لَیَْهِ وَسَلم� عْتُ رَسُولَ ا�� ٌ «: سمَِ ، الَْ�لاَلُ بينَِّ ٌ ، وَالحَْرَامُ بينَِّ

ینِهِ وَعِرْضِ  ِ�ِ �� تَبرَْ بهُاَتِ اس�ْ �قىَ الش�� هِ، وَمَنْ وَقعََ وَبَ�نهَْمَُا مُشْ�بهَِاَتٌ لاَ یعَْلمَُهَا كَثِيرٌ مِنَ الن�اسِ، فمََنِ ات
اعِي �رَْعَى حَوْلَ الحِْمَى، یوُشِكُ ��نْ  بهُاَتِ وَقعََ فيِ الحَْرَامِ، كاَلر� ن� لِكلُِّ  فيِ الش��

�
�رَْتعََ فِ�هِ، ��لاَ وَا

ذَا صَلحَُتْ صَلحَُ الجَْسَدُ 
�
ن� فيِ الجَْسَدِ مُضْغةًَ، ا

�
ِ مََ�ارِمُهُ، ��لاَ وَا ن� حمَِى ا��

�
مَِ�ٍ حمَِى، ��لاَ وَا

ذَا فسََدَتْ، فسََدَ الجَْسَدُ كلُ�هُ، ��لاَ وَهيَِ القْلَبُْ 
�
 .»كلُ�هُ، وَا

Artinya; 

Dari Zakariya> bin Abu> Za>’ìdah dari al-Sya‘bi>, dia berkata; saya 
mendengar al-Nu‘ma>n bin Basyi>r berkata; di atas mimbar dan 
mengisyaratkan dengan jari-jarinya di kedua telinganya, "Saya mendengar 
Rasulullah saw. bersabda: "(Sesuatu) yang halal telah jelas dan yang 
haram juga telah jelas, dan di antara keduanya ada perkara syubhat 
(samar-samar) yang kebanyakan orang tidak mengetahuinya. Barangsiapa 
dapat menjaga diri dari perkara syubhat itu berarti ia telah menjaga 
agama dan kehormatannya, dan barangsiapa terjatuh ke dalam perkara 
syubhat berarti ia telah terjatuh dalam keharaman. Seperti penggembala 
yang menggembala hewan ternaknya di sekitar daerah terlarang, 

                                                           
58Peneliti memperkirakan bahwa riwayat tersebut beredar di Irak sebab al-Nu‘ma>n bin 

Basyi>r dan al-Syu‘bi> berasal dari Ku>fah, sedangkan 5 orang murudnya ada yang tinggal di kota 
Bagda>, Basrah dan Ku>fah yang berada dalam lingkup negeri Ìrak. 
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dikhawatirkan hewannya akan masuk ke wilayah yang terlarang itu. 
Ketahuilah, bahwa setiap raja memiliki larangan, dan larangan Allah 
adalah sesuatu yang di haramkannya. Ketahuilah, di dalam tubuh terdapat 
segumpal darah, jika ia baik maka akan baiklah seluruh tubuh. Namun 
jika ia rusak maka akan rusak pulalah seluruh tubuh, ketahuilah bahwa 
segumpal darah tersebut adalah hati." 

a) Penelitian matan dari aspek ‘illah 

Setelah melakukan penentuan lafal asli dari 16 matan hadis, peneliti 

kemudian melakukan penelitian terhadap seluruh matan untuk mengetahui 

apakah matan-matan hadis tersebut tehindar dari ‘illah atau tidak, dengan 

menggunakan kaidah minor terhindar dari ‘illah, sebagai berikut: 

1. Sisipan kata atau kalimat (idra>j) 

No. Sisipan Setelah lafal/kalimat Riwayat 

�رض/في ٔ�رضه 1   .B1 dan A4 ا�ٓ وإنّ حمى الله 

  .B2, D1 dan A6 وب�نهما ٔ�مور 2

 .A3 اس�تبر�ٔ  ف�ه 3

  T dan A1 لا یدري كثير من الناس امن الحلال هي ام من الحرام 4

 .T اس�تبرٔ� �ینه وعرضه فقد سلم 5

فيِ ذَِ�َ مَ�لاًَ  )لكم( وَسَ��ضرِْبُ  6 اتمش�به) ٔ�مور(وَبَ�نهَْمَُا    D1, N1 dan 2. 

 

2. Penggabungan matan hadis yang bukan dari bagiannya (idt}ira>b) 

No. Penggabungan Setelah atau sebelum kalimat Riwayat 

- - - -  

 

3. Penambahan kata atau kalimat (ziya>adah) 

No. Penambahan lafal/kalimat Sebelum kalimat Riwayat 

بين الحلال ٔ�ن 1  M, D1, N1 dan 2, A1 dan 2. 
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 M, D1, N1 dan 2 الحرام بين ٔ�ن 2

 

4. Perubahan lafal/kalimat (tagyi>r) 

No. Perubahan lafal/kalimat asli Riwayat 

 .B1 dan 2, D2, Dr, A2 dan A مش�بهات مش�بهّات-م�شابهات-مش�بهة 1

الحلال والحرام/بين ذ� 2  .T, N1 dan 2, A1, 2, 4 dan 6 وب�نهما 

  M, T dan A2 لا یعلمها كثير من الناس لا یدري/یعلمهنّ  3

ثمِْ �ُ ش افمََنْ �رََكَ مَا  4
�
هَ �لَیَْهِ مِنَ الا ِّ� بهُاَتِ    .B2, A4 dan 6 فمََنِ ات�قىَ الش��

 .T, A1 dan 2 ----  فمن �ر�ها / الش�بهات 5

كاَنَ لِمَا اسْ�َ�اَنَ ��ْ�رَكَ /فهو 6 ه وعرضهاس�تبرٔ� �ین   B2, A4 dan 6. 

 A1 ---- فهو �لحرام ا�رك 7

 .T, A2 dan 3 ومن وقع قي الش�بهات ومن واقعها / ش��ا منها 8

الِطُ الرّیِبَةَ  9 �هُ مَنْ يخَُ ن
�
 D1, N1 dan 2 -------  وَا

�� �لىََ مَا �شَُك�  10 ثمِْ (وَمَنِ اْ�ترََ
�
)فِ�هِ مِنَ الا  --------- B2, A4 dan  

یوُشِكُ ��نْ یوَُاقِعَ الحرََامَ / شك ٔ�و  11   .T, A, 2 dan 4 وقع في الحرام 

 B2 dan A6 ------ ��وْشَكَ ��نْ یوَُاقِعَ مَا اسْ�َ�اَنَ  12

سرَُ  13  D1, N1 dan 2 ------- یوُشِكُ ��نْ يجَْ

مَنْ �رَْتعَْ حَوْلَ الحِمَىو  14  B2, N2 dan A6 كَرَاعٍ �رَْعَى حَوْلَ الحِمَى 

�هُ مَنْ �رَْعَى حَوْلَ الحِْمَى 15 ن
�
 D1, N1 -------  وَا

 A1 ---------- فمََنْ ��رْتعََ حَوْلَ الْحِمَى 16

لىَ جَْ�بِ حمًِى 17
�
 A2 --------- فمََنْ رَعَى ا

 B1 dan 2, T, Dr dan A6 یوُشِكُ ��نْ �رَْتعََ فِ�هِ  یوُشِكُ ��نْ یوَُاقِعَهُ  18

الِطَ الحِْمَىیوُشِكُ ��نْ يخَُ  19  ------- N1. 

 .A1 ------ كاَنَ قمَِناً ��نْ �رَْتعََ فِ�هِ  20
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َ حمََى حمًِى 21 ن� ا��
�
ن� لِكلُِّ مَِ�ٍ حمَِى ا

�
 .D1, N1 dan 2 ��لاَ وَا

ِ مََ�ارِمُهُ  ما حرّم 22 ن� حمَِى ا��
�
 .D1, N1, 2 dan A3 ��لاَ وَا

 .A1 ------- وَمََ�ارِمُ اللهِ حمًِى 23

24  ِ  .B1 ------ وَالمعََاصيِ حمَِى ا��

�سَْانِ مُضْغَةً  25
�
ن� فيِ  الاْ

�
ن� فيِ  الجَْسَدِ مُضْغَةً  ��لاَ وَا

�
 .A3 dan 5 ��لاَ وَا

ذَا صَلحََتْ  26
�
ذَا صَلحَُتْ  ا

�
 .B1, M dan Dr ا

27  
�
ذَا سَلِمَتْ وَصحَ�تْ ا   ------- A5. 

هُ حَ الجَْسَدُ كلُ� صَلَ  28  .B1, M dan Dr صَلحَُ الجَْسَدُ كلُ�هُ  

 .A5 -----  سَلمَِ سَا�رُِ الجَْسَدِ وَصحَ�  29

ذَا سَقِمَتْ  30
�
ذَا فسََدَتْ  وَا

�
 .A5 وَا

 .A5 -------  سَقِمَ سَا�رُِ الجَْسَدِ، وَفسََدَ  31

Perubahan-perubahan kata atau kalimat pada matan-matan hadis lain 

tidak merusak makna subtansi hadis. Sekalipun terdapat beberapa di antaranya 

berubah lafal, bahkan kalimat yang tidak memiliki kemiripan, secara makna tetap 

terjaga dan sejalan satu sama lainnya. 

5. Pengurangan lafal/kalimat (nuqs}a>n) 

No. Tidak terdapat lafal/kalimat Sebelum kalimat Riwayat 

1  ٌ ٌ  الَْ�لاَلُ بينَِّ وَالْحَرَامُ بينَِّ  D2 وَبَ�نهَْمَُا مُشْ�بهَِاَتٌ  

2  ٌ ٌ  الَْ�لاَلُ بينَِّ ........وَالْحَرَامُ بينَِّ ن� فيِ الجَْسَدِ مُضْغَةً  
�
..��لاَ وَا  A5 

بهُاَتِ  لا یعلم كثير من الناس 3  .B2, A1, 4 dan 6 فمََنِ ات�قىَ الش��

اس�تبرٔ� �ینه وعرضه... يرٌ لاَ یعَْلمَُهَا كَثِ  4 بهُاَتِ    .D1, N1 dan 2 وَمَنْ وَقعََ فيِ الش��

بهُاَتِ  5 وَقعََ فيِ الْحَرَامِ  وَمَنْ وَقعََ فيِ الش�� اعِي �رَْعَى حَوْلَ الحِْمَى   .D1, A1 dan 2 كاَلر�

اعِي �رَْعَى حَوْلَ الحِْمَى 6 .....كاَلر�  Sampai akhir D2  dan A4.  

ن� لِكلُِّ مَِ�ٍ حمَِى��لاَ  7
�
ِ مََ�ارِمُهُ   وَا ن� حمَِى ا��

�
 .B2, A1 dan 6 ��لاَ وَا
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ن� فيِ الجَْسَدِ مُضْغَةً  8
�
......��لاَ وَا  Sampai akhir D1, T, N1, 2, A1, 2 dan 3. 

 

6. Pemutar-balikan lafal/kalimat (inqila>b) 

No. Mendahulukan Mengakhirkan lafal/kalimat asli Riwayat 

ینِهِ  دینه عِرْضِه 1 ِ�ِ �� تَبرَْ عِرْضِهو  اس�ْ  Dr dan D2. 

بين مش�بهات/ ب�نهما  بين ذ� ش�بهات 2  A1 dan 4.  

Berdasarkan penelitian matan hadis tentang perkara halal dan haram telah 

jelas batasannya di atas, maka peneliti menilai bahwa seluruh matan hadis 

terhindar dari ‘illah, sekalipun terjadi perbedaan lafal atau kalimat di antara 

matan-matan hadis terkait, seperti adanya idra>j, ziya>dah, tagyi>r, inqila>b dan 

nuqs}a>n, tetapi tidak sampai merusak makna substansi hadis. Bahkan, hadis 

tersebut diriwayatkan secara makna (riwayah bi al-ma‘na>). Dengan demikian, 

selanjutnya akan dilakukan penelitian apakah terjadi sya>z\ pada matan-matan 

hadis tersebut atau tidak. 

b) Meneliti matan hadis dari aspek pertentangan (sya>z\) 

Selanjutnya untuk membuktikan apakah hadis tentang perkara halal dan 

haram telah jelas batasannya mengandung pertentangan atau tidak, maka 

diperlukan langkah-langkah, berikut: 

1) Pertentangan dengan al-Qur’an 

Matan-matan hadis terkait perkara halal dan haram telah jelas batasannya 

sama sekali tidak bertentangan dengan al-Qur’a>n. Bahkan hadis tersebut 

memiliki banyak ayat pendukung, di antaranya QS. al-Nah}l/16: 84, terkait 

eksistensi al-Qur’an sebagai kitab yang paripurna dan menerangkan persoalan 

hukum halal dan haram sebagai berikut: 
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لنَْ  مْ مِنْ ��نفُْسِهِمْ وَجِ�ْناَ بِكَ شَهیِدًا �لىََ هَؤُلاَءِ وَ�زَ� ةٍ شَهیِدًا �لَيهَِْ ا �لَیَْكَ وَیوَْمَ نبَْعَثُ فيِ كلُِّ ��م�
ى ِ�لْمُسْلِمِينَ  ءٍ وَهُدًى وَرَحمَْةً وَ�شرَُْ   الْكِ�اَبَ تِ�ْ�اًَ� لِكلُِّ شيَْ

Terjemahnya; 

Dan (ingatlah) pada hari (ketika) Kami bangkitkan pada setiap umat 
seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri, dan Kami datangkan 
engkau (Muhammad) menjadi saksi atas mereka. Dan Kami turunkan 
Kutab (al-Qur’an) kepadamu untukmenjelaskan segala sesuatu, sebagai 
petinjuk, serta rahmat dan kabar gembira bagi orang yang berserah diri 
(muslim).59   

Ayat tersebut pada dasarnya merupakan penjelasan tentang pengutusan 

seorang rasul bagi setiap umat yang berasal dari golongannya masing-masing. 

Secara khusus disebutkan bahwa Rasulullah diutus ditengah-tengah bangsa Arab. 

Adapun setiap rasul diberikan kitab untuk menjadi penjelasan tentang hukum-

hukum Allah, termasuk Rasulullah yang diberikan al-Qur’an sebagai penjelasan 

hukum-hukum Allah yeng telah jelas di dalamnya. Sementara kedudukan 

Rasulullah dengan hadis-hadisnya adalah penjelasan terhadap hukum-hukum 

yang telah disebutkan dalam al-Qur’an. Dengan demikian, perkara halal dan 

haram yang telah jelas batasannya yang terkandung pada hadis tersebut tidak 

bertentangan dengan al-Qur’an, bahkan menjadi penegas terhadap eksistensi al-

Qur’an itu sendiri. 

2) Tidak bertentantangan dengan hadis yang lebih s}ah}i>h}. 

Hadis tersebut juga dikuatkan oleh hadis lain, yakni hadis yang terdapat 

dalam kitab S}ah}i>h} Muslim dari sahabat Abu> Hurairah tentang tertolaknya doa 

disebabkan adanya hal-hal haram yang terkait dengan diri, sebagai berikut;  
اَ: " وَسَلم�َ  �لَیَْهِ  اللهُ  صَلى�  اللهِ  رَسُولُ  قاَلَ : قاَلَ  هُرَْ�رَةَ، ��بيِ  عَنْ  ن�  الن�اسُ، ��يه�

�
 یقَْ�لَُ  لاَ  طَیِّبٌ  اللهَ  ا

لا� 
�
بًا، ا ن�  طَیِّ

�
اَ �َ {: فقَاَلَ  المُْرْسَلِينَ، بِهِ  ��مَرَ  بِمَا المُْؤْمِِ�ينَ  ��مَرَ  اللهَ  وَا سُلُ  ��يه� بَاتِ  مِنَ  كلُُوا الر� یِّ  الط�

                                                           
59Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 276.   
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لوُا نيِّ  صَالًِ�ا، وَاعمَْ
�
اَ �َ {: وَقاَلَ ] ٥١: المؤم�ون[} �لَِيمٌ  تعَْمَلوُنَ  بِمَا ا �نَ  ��يه� ِ  مِنْ  كلُُوا �مَٓ�وُا ا��

بَاتِ  ُ�لَ  ذَكرََ  ثمُ� ] ١٧٢: البقرة[} رَزَقْ�اَكمُْ  مَا طَیِّ فَرَ  یطُِیلُ  الر� ، ��شْعَثَ  الس� َ  ��ْ�برََ لىَ  یدََیهِْ  مُد� ی
�
 ا

مَاءِ، ، �َ  الس� ، �َ  رَبِّ بهُُ  حَرَامٌ، وَمَطْعَمُهُ  رَبِّ  فَ��نى�  ِ�لحَْرَامِ، وَ�ذُِيَ  حَرَامٌ، وَمَلْ�سَُهُ  حَرَامٌ، وَمَشرَْ
تََ�ابُ  ؟ �سُ�ْ َ�ِ  ٦٠).رواه مسلم( ." ِ�َ

Artinya ; 

Dari Abu Hurairah ia berkata; Rasulullah saw. bersabda: "Wahai sekalian 
manusia, sesungguhnya Allah itu baik. Dia tidak akan menerima sesuatu 
melainkan yang baik pula. Dan sesungguhnya Allah telah memerintahkan 
kepada orang-orang mukmin seperti yang diperintahkan-Nya kepada para 
Rasul. Firman-Nya: 'Wahai para Rasul! Makanlah makanan yang baik-
baik (halal) dan kerjakanlah amal shalih. Sesungguhnya Aku Maha 
Mengetahui apa yang kamu kerjakan.' Dan Allah juga berfirman: 'Wahai 
orang-orang yang beriman! Makanlah rezeki yang baik-baik yang Telah 
menceritakan kepada kami telah kami rezekikan kepadamu.'" Kemudian 
Nabi saw. menceritakan tentang seroang laki-laki yang telah lama 
berjalan karena jauhnya jarak yang ditempuhnya. Sehingga rambutnya 
kusut, masai dan berdebu. Orang itu mengangkat tangannya ke langit 
seraya berdo'a: "Wahai Tuhanku, wahai Tuhanku." Padahal, makanannya 
dari barang yang haram, minumannya dari yang haram, pakaiannya dari 
yang haram dan diberi makan dengan makanan yang haram, maka 
bagaimanakah Allah akan memperkenankan do'anya?."(H. R. Muslim) 

Hadis di atas menegaskan bahwa Allah telah memerintahkan kepada 

manusia untuk menggunakan dan mengonsumsi hal-hal yang telah diperbolehkan 

oleh Allah (halal), sebagaimana yang telah diperintahkan juga kepada para nabi 

dan rasul. Sementara bagi orang yang melanggar larangan Allah atau 

terkontaminasi dengan apa yang telah di larang oleh Allah (sesuau yang haram), 

maka hal itu akan meciderai kehormatannya di sisi Allah, sehingga doa-doanya 

pun tidak akan dikabulkan oleh Allah. Dengan demikian, hadis tentang perkara 

halal dan haram telah jelas batasannya, sejalan dengan hadis sahih. 

                                                           
60Muslim bin al-H}ajja>j Al-Ja>mi‘al-S}ah}i>h} al-Mukhtas}ar..., Juz II, h. 703. 



104 
 

 
 

3) Tidak bertentangan dengan fakta sejarah 

Hadis tentang perkara halal dan haram telah jelas batasannya tidak 

bertentangan fakta sejara. Hal ini dapat dilihat pada peristiwa dikeluarkannya 

nabi Adam as dari surge hanya karena sebuah kesalahan, yakni memakan 

makanan yang telah Allah larang. Hal tersebut sebagaimana yang terabadikan 

dalam QS. al-Baqarah/02: 35-36, sebagai berikut; 
جَرَةَ  هَذِهِ  تقَْرَ�َ  وَلاَ  شِ�ُْ�مَا حَْ�ثُ  رَ�دًَا مِنهْاَ وَُ�َ  الجَْن�ةَ  وَزَوُْ�كَ  ��نتَْ  اسْكُنْ  َ��دَٓمُ  وَقلُْناَ  الش�

الِمِينَ  مِنَ  فَ�كَُو�َ  �همَُا) ٣٥( الظ� یْطَانُ  فَ��زَل مَا عَنهْاَ الش�� ا فَ��خْرََ�ُ  بعَْضُكمُْ  وااهْبِطُ  وَقلُنْاَ فِ�هِ  كاَ�َ  مِم�
تقَرَ�  اْ��رْضِ  فيِ  وَلكمَُْ  �دَُو�  لِبَعْضٍ  لىَ  وَمَ�اَعٌ  مُس�ْ

�
 )٣٦( ِ�ينٍ  ا

Terjemahnya; 

Dan Kami berfirman: Wahai Adam! Tinggallah engkau bersama isterimu 
dalam surga, dan makanlah dengan nikmat (berbagai makanan) yang ada 
di sana sesukamu. (tetapi) janganlah kamu dekati pohon ini, nanti kamu 
termasuk orang-orang yang aniaya. (35) Lalu setan memperdayakan 
keduanya dari surga sehingga keduanya dikeluarkan dari (segala 
kenikmatan) ketika keduanya di sana (surga). Dan kami berfirman, 
“Turunlah kamu! Sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain. Dan bagi 
kamu ada tempat tinggal dan kesenangandi bumi sampai waktu yang 
ditentukan.61  

Ayat tersebut menegaskan bahwa sejak awal Allah telah memiliki 

hukum-hukum yang tidak boleh dilanggar, hal ini tergambar ketika menghalalkan 

segala kenikmatan yang ada di surga kepada nabi Adam dan Hawa. Namun, 

pastinya ada batasan yang tidak bisa dilanggar, yakni sebuah pohon yang 

buahnya tidak boleh dimakan oleh keduanya. Pada akhirnya, nabi Adam 

terperdaya oleh hasutan setan, sehingga melanggar hukum Allah yang telah 

ditetapkan dan akhirnya dikeluarkan dari surga. Dengan demikian, hukum-hukum 

Allah secara mutlak harus ditaati, dan melanggarnya akan mendatangkan efek 

yang berujung pada penyesalan. 

                                                           
61Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 6.   
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4) Tidak bertentangan dengan logika (akal sehat) 

Hadis tentang perkara halal dan haram telah jelas batasannya secara 

logika sesuai dengan norma-norma kehidupan. Sebab manusia sebagai makhluk 

yang mengemban amanah untuk mengelola bumi perlu memperhatikan batasan-

batasan yang boleh dan tidak boleh dilakukannya. Sebab berbicara tentang 

perbuatan, manusia perlu memperhatikan hubungan antara dirinya dengan Allah, 

dirinya dengan makhluk lain dan dirinya dengan manusia lainnya. Batasan-

batasan hukum yang telah Allah tetapkan pada dasarnya semata-mata demi 

kemaslahatan manusia itu sendiri dalam memperoleh kenikmatan hidup. 

Setelah melakukan perbandingan matan-matan hadis, peneliti menilai 

bahwa hadis tentang perkara halal dan haram telah jelas batasannya tidak 

memiliki ‘illah, sekalipun terdapat di dalamnya perbedaan antar matan-matan 

hadis, seperti adanya tagyi>r, ziya>dah, idra>j, dan nuqs}an. Akan tetapi hal-hal 

tersebut tidak merusak makna subtansi hadis. Selain itu, hadis tersebut juga 

terhindar dari sya>z\, bahkan sejalan dengan al-Qur’a>n, hadis sahih, fakta sejarah, 

dan akal sehat. Sehingga seluruh hadis tentang perkara halal dan haram telah 

jelas batasannya dapat dinyatakan sahih, baik dari segi sanad maupun matannya, 

dan dapat dijadikan hujjah. 

3. Hadis tentang Allah hanya melihat hati dan perbuatan manusia 

a. Penelusuran hadis  

1) Menelusuri hadis melalui metode salah satu lafal 

Melalui metode ini, peneliti menggunakan 3 lafal yang terdapat pada 

sampel hadis, yaitu;  
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a) Menelusuri hadis melalui lafal صور 

 ٥٣٩.٦٢, ٢٨٥: ٢حم ,, �٩ه زهد ,, ٣٣م �ر  : لا ینظر الى صوركم واموالكم

b) Menelusuri hadis melalui lafal القلب 
  ٥٣٩.٦٣, ٢٨٥: ٢حم ,, �٩ه زهد ,, ٣٣, ٣٢م �ر ): واعمالكم(ولكن ینظر الي قلو�كم 

c) Menelusuri hadis melalui lafal ینطر 
: ٢حم ,, �٩ه زهد ,, ٣٢م �ر : ن ینظر الي قلو�كمولك......صور�كم , لا ینظر الى اجسادكم

٥٣٩.٦٤, ٢٨٥ 

Penjelasan kode: )م(  adalah kode untuk imam Muslim dalam kitab S}ah}i>h}-

nya, )ه�(  adalah kode untuk Ibn Ma>jah dalam kitab Sunan-nya dan ) حم(  adalah 

kode untuk Ah}mad bin H}anbal dalam kitab Musnad-nya. 

2) Penelusuran hadis melalui metode awal matan 

Pada metode ini digunakan 2 kitab dalam melacak hadis, yaitu; 

a) Kitab Mausu>‘ah al-At}ra>f 

مجمع ,, ٣٣٨: ٣طب ,, ٣٤, ٣٣م �ر ....: )اجسامكم(لا ینظر الى اجسادكم  إنّ الله .١
: ١٠ف�ح ,, ٦: ١٠, ٤٤٩: ٨اتحاف ,, ١٣٠ضعیفة ,, ٤٧٩صفة ,, ٢٣١: ١٠

 .٥٨: �١رغیب ,, ٥١٤٤جوامع ,, ٤٨٣

مسلم ,, ٥٣٩, ٢٨٥: ٢حم ,, ٤١٤٣ه  ....:)واموالكم(لا ینظر الى صوركم  إنّ الله .٢
: ١اتحاف ,, ٣٧٣: ١٣, ٢١٤: ٧ف�ح ,, ٥١٤٥, ٥١٤٣جوامع ,, ١٩٨٧ص 
,, ٣٤١: ١٤س�نة ,, ٣٣٠: �٥ر ,, ٦: ١٠, ٤٤٩, ٢٣٢: ٨, ١٢٥: ٣, ١٥٦

: ٣عر ,, ٢٠٤: ٢شج ,, ٥٤٠مب ,, ٥٣٤١مشكاة ,, ٤٧٤: ٧, ,٤٦٠: ٦مسير 
: ٨بدایة ,, ٤٤٨٠صفة ,, ٢٣١: ٦, ٢٣٨: ٥م�ثور ,, ٤٦حمز ,, ٣٥١: ٤, ٢٦٩

                                                           
62A. J. Wijnsic, Al-Mu‘jam al-Mufahras li Alfa>z} al-H}adi>s\ al-Nabawi>, Juz III , h. 439. 
63A. J. Wijnsic, Al-Mu‘jam al-Mufahras li Alfa>z} al-H}adi>s\ al-Nabawi>, Juz V , h. 459. 
64A. J. Wijnsic, Al-Mu‘jam al-Mufahras li Alfa>z} al-H}adi>s\ al-Nabawi>, Juz V , h. 477. 
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: �٤دي ,, �٨٩٥لل ,, ٣٤٢, ٣٢٦: ١٦قرطبي ,, ١٢٤: ٧, ٩٨: �٤لیة ,, ١٠
١٦٣٣.٦٥ 

Penjelasan kode; (اتحاف) al-Zubaidi> dalam kitab Itth}a>f al-Sa>dah al-

Muttaqi>n-nya, )بدایة(  Ibn Kas\i>r dalam kitab al-Bida>yah wa al-Niha>yah-nya, 

)جوامع( ,al-Munz\iri> dalam kitab al-Targi>b wa al-Tarhi>b-nya (�رغیب)  al-Suyu>t}i> 

dalam kitab Jam‘ al-Jawa>mi‘-nya, (لیة�) Abi> Nu‘ai dalam kitab H}aliyyah al-

Auliya>’-nya, )حم(  Ah}mad bin H}anbal dalam kitab Musnad-nya, (حمز) Ah}mad bin 

H}anbal dalam kitab al-Zuhd-nya, (س�نة) al-Bagawi> dalam kitab Syarh} al-Sunnah-

nya, (شج) Ama>li> al-Syajari>, (صفة) al-Baihaqi> dalam kitab al-Asma>’ wa al-S}ifa>t-

nya, (ضعیفة) al-Alba>ni> dalam kitab al-Silsilah al-D}a‘i>fah-nya, (طب) al-T}abra>ni> 

dalam kitab al-Mu‘jam al-Kabi>r-nya, (دي�) Ibn ‘Adi> dalam kitab al-Ka>mil fi> al-

D}u‘afa>’, (عر) al-‘Ira>qi> dalam kitab al-Mugni> ‘an H}aml al-Asfa>r-nya, (لل�) Ibn 

Abi> H}a>tim dalam kitab ‘Ilal al-H}adi>s\-nya, (ف�ح) Ibn H}ajar dalam kiab Fath} al-

Ba>ri>, (قرطبي) al-Qurt}ubi> dalam kitab Tafsi>r-nya, (كثير) Ibn Kas\i>r dalam kitab 

Tafsi>r-nya, (ر�) Ibn ‘Asa>kir dalam kitab Tahz\i> Ta>rikh Dimasyq-nya,  )مسلم/م(  

imam Muslim dalam kitab S}ah}i>h}-nya, (مب) Ibn al-Muba>rak dalam kitab al-Zuhd-

nya, (مجمع) al-Hais\ami> dalam kitab Majma‘ al-Zawa>id-nya, (مسير) Ibn al-Jauzi> 

dalam kitab Za>d al-Masi>r-nya, (مشكاة) al-Tibri>zi> dalam kitab Misyka>h al-

Mas}a>bih}-nya, )مشكل(  al-T}ah}awi> dalam kitab Musykil al-A<s\a>r-nya, )م�تقي(  Ibn 

al-Ja>rud dalam kitab al-Muntaqi>-nya, (م�ثور) al-Suyu>t}i> dalam kitab al-Durr al-

Mans\u>r-nya, )ن(  al-Nasa>’i> dalam kitab Sunan-nya dan (ه) Ibn Ma>jah dalam kitab 

Sunan-nya. 

                                                           
65Abu> H}a>jar Zaglu>l, Mawsu>‘ah At}ra>f al-H}adi>s\ al-Nabawi> al-Syari>f, Juz III, h. 208 
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b) Kitab al-Fath} al-Kabi>r fi D}amm al-Ziya>dah 

لىَ قلُوِ�كمُْ ؤ�عْمالِكمْ ((
�
لىَ صُوَرِكمْ ؤ�مْوالِكمُْ ولكَِنْ إنماّ ینَْظُرُ ا

�
عَن ) م هـ)) (إنّ الله تعََالىَ لاَ ینَْظُرُ ا

 ٦٦.ٔ�بي هُرَْ�رَة

Penjelasan kode: )م(  adalah kode untuk imam Muslim dalam kitab S}ah}i>h}-

nya dan )ه(  adalah kode untuk Ibn Ma>jah dalam kitab Sunan-nya. 

b. Pengumpulan hadis-hadis semakna, i‘tiba>r al-sanad dan skema hadis 

Setelah melakukan pencarian pentunjuk untuk menelusuri letak hadis 

pada kitab-kitab sumber melalui 2 metode, peneliti menemukan beberapa 

petunjuk yang dapat mengarahkan keberbagai kitab sumber. Namun, peneliti 

memulai pengumpulan hadis dengan menelusuri kitab sembilan imam (al-kutu>b 

al-tis’ah) terlebih dahulu berdasarkan petunjuk-petunjuk yang telah digunakan.  

Petunjuk-petunjuk di atas menunjukkan bahwa hadis tersebut hanya 

terdapat pada kitab S}ah}ih} Muslim, Sunan Ibn Ma>jah dan Musnad Ah}mad bin 

H}anbal. Hadis ini tidak ditemukan di dalam kitab S}ah}ih} al-Bukha>ri >, Sunan Abi> 

Da>wud, Sunan al-Turmuz\i>, Sunan al-Nasa>‘i>, Sunan al-Da>rimi> dan al-Muwat}t}a’ 

Malik. Adapun hadis-hadis tersebut ialah; 

1) Riwayat dalam kitab Sunan Muslim 

ثنَاَ ا�نُْ وَهْبٍ، عَنْ ��سَامَةَ وَهُوَ ا�نُْ زَیدٍْ،   . �ٔ  حٍ، َ�د� رِو ْ�نِ سرَْ اهِرِ ��حمَْدُ ْ�نُ عمَْ ثنيَِ ��بوُ الط� َ�د�
عَ ��َ� سَعِیدٍ، مَوْلىَ عَبْدِ اللهِ ْ�نِ �اَمِرِ ْ�نِ كُرَْ�زٍ یقَُولُ  �هُ سمَِ عْتُ ��َ� هُرَْ�رَةَ، یقَُولُ : ��ن قاَلَ : سمَِ

ا زَادَ فِ�هِ : ولُ اللهِ صَلى� اللهُ �لَیَْهِ وَسَلم�َ رَسُ  وَ َ�دِیثِ دَاوُدَ، وَزَادَ، وَنقَصََ وَمِم� ن� «فذََكرََ نحَْ
�
ا

لىَ قلُوُِ�كمُْ 
�
لىَ صُوَرِكمُْ، وَلكَِنْ ینَْظُرُ ا

�
لىَ ��جْسَادِكمُْ، وَلاَ ا

�
لىَ » اللهَ لاَ ینَْظُرُ ا

�
وَ��شَارَ بِ��صَابِعِهِ ا

 .دْرِهِ صَ 

                                                           
66Jala>l al-Di>n al-Suyu>t}i>, Al-Fath al-Kabi>r fi> D}ammi al-Ziya>dah..., Juz I, h. 326. 
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ثنَاَ جَعْفَرُ �نُْ �رُْقاَنَ، عَنْ �زَیِدَ �نِْ اْ��صمَِّ   . ب ثنَاَ كَثِيرُ ْ�نُ هِشَامٍ، َ�د� رٌو الن�اقِدُ، َ�د� ثنَاَ عمَْ ، َ�د�
لىَ صُوَ «: قاَلَ رَسُولُ اللهِ صَلى� اللهُ �لَیَْهِ وَسَلم�َ : عَنْ ��بيِ هُرَْ�رَةَ، قاَلَ 

�
ن� اللهَ لاَ ینَْظُرُ ا

�
رِكمُْ ا

الِكمُْ  لىَ قلُوُِ�كمُْ وَ��عمَْ
�
  ٦٧.»وَ��مْوَالِكمُْ، وَلكَِنْ ینَْظُرُ ا

2) Riwayat dalam kitab Sunan Ibn Ma>jah 
ناَنٍ قاَلَ  ثنَاَ كَثِيرُ ْ�نُ هِشَامٍ قاَلَ : ��حمَْدُ ْ�نُ س�ِ ثنَاَ جَعْفَرُ ْ�نُ �رُْقاَنَ قاَلَ : َ�د� ثنَاَ �زَیِدُ �نُْ : َ�د� َ�د�

، قاَلَ اْ��  َ لىَ الن�بيِِّ صَلى� اللهُ �لَیَْهِ وَسَلم�
�
ِ، عَنْ ��بيِ هُرَْ�رَةَ، رَفعََهُ ا لىَ «: صمَّ

�
َ لاَ ینَْظُرُ ا ن� ا��

�
ا

الِكمُْ، وَقلُوُِ�كمُْ  لىَ ��عمَْ
�
�مَا ینَْظُرُ ا ن

�
  ٦٨.»صُوَرِكمُْ، وَ��مْوَالِكمُْ، وَلكَِنْ ا

3) Riwayat dalam kitab Musnad Ah}mad bin H}anbal  

ثنَاَ جَعْفَرٌ یعَْنيِ ا�نَْ �رُْقاَنَ، قاَلَ   . �ٔ  ، َ�د� سَانيِ� دُ ْ�نُ �كَْرٍ البرُْْ ثنَاَ مُحَم� ِ، : َ�د� عْتُ �زَیِدَ ْ�نَ اْ��صمَّ سمَِ
ِ صَلى� اللهُ �لَیَْهِ وَسَلم�َ : عَنْ ��بيِ هُرَْ�رَةَ، قاَلَ  َ عَز� «: قاَلَ رَسُولُ ا�� ن� ا��

�
لىَ  ا

�
وََ�ل� لاَ ینَْظُرُ ا

الِكمُْ  لىَ قلُوُِ�كمُْ وَ��عمَْ
�
 ٦٩.»صُوَرِكمُْ وَ��مْوَالِكمُْ، وَلكَِنْ ینَْظُرُ ا

ِ، عَنْ ��بيِ هُرَْ�رَةَ   . ب ثنَاَ �زَیِدُ ْ�نُ اْ��صمَّ ثنَاَ جَعْفَرٌ، َ�د� ثنَاَ كَثِيرٌ، َ�د� ��ن� الن�بيِ� صَلى� اللهُ �لَیَْهِ : َ�د�
لىَ قلُوُِ�كمُْ «:  قاَلَ وَسَلم�َ 

�
�مَا ینَْظُرُ ا ن

�
، وَلكَِنْ ا لىَ صُوَرِكمُْ وَ��مْوَالِكمُْ

�
َ عَز� وََ�ل� لاَ ینَْظُرُ ا ن� ا��

�
ا

الِكمُْ   ٧٠.»وَ��عمَْ

Berdasarkan pengumpulan hadis objek kajian yang telah ditemukan pada 

kitab sumber, peneliti hanya menemukan 5 jalur periwayatan, yaitu; 2 riwayat 

pada kitab S}ah}ih} Muslim, 1 riwayat pada kitab Sunan Ibn Ma>jah dan 2 riwayat 

pada kitab Musnad Ah}mad bin H}anbal. 

Riwayat-riwayat tersebut hanya dinukilkan dari satu orang sahabat saja, 

yaitu Abu> Hurairah yang menunjukkan bahwa hadis tersebut tidak memiliki 

sya>hid. Demikan pula dari kalangan tabi‘in yang hanya Yazi>d bin al-As}amm 

                                                           
67Muslim bin al-H}ajja>j, Al-Musnad al-S}ah}i>h} al-Mukhtas}a…, Juz IV, h. 1987. 
68Ibn Ma>jah, Sunan Ibn Ma>jah, h. 689. 
69Ah}mad bin H}anbal, Al-Musnad, Juz VII, h. 495. 
70Ah}mad bin H}anbal, Al-Musnad, Juz IX, h. 617. 
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seorang yang menerimanya dari Abu> Hurairah. Untuk lebih jelasnya, silahkan 

lihat skema hadis di bawah; 
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c. Penelitian kualitas hadis 

1) Kualitas sanad hadis 

Terkait hadis tentang Allah hanya melihat hati dan perbuatan, peneliti 

tidak melakukan kritik/penelitian terhadap sanadnya karena hadis tersebut 

terdapat di dalam kitab imam Muslim. Sehingga penelitian matan dapat 

dilakukan. 

2) Kualitas matan hadis 

Pemenggalan matan-matan hadis 

a) Riwayat dalam kitab S}ah}i>h} Muslim 

لىَ ��جْسَادِكمُْ ( .١
�
ن� اللهَ لاَ ینَْظُرُ ا

�
لىَ صُوَرِكمُْ (، )ا

�
لىَ قلُوُِ�كمُْ (، )وَلاَ ا

�
وَ��شَارَ (» )وَلكَِنْ ینَْظُرُ ا

لىَ صَدْرِهِ 
�
 .)بِ��صَابِعِهِ ا

لىَ صُوَرِكمُْ ( .٢
�
ن� اللهَ لاَ ینَْظُرُ ا

�
لىَ قلُوُِ�كمُْ (، )وَ��مْوَالِكمُْ ( ,)ا

�
الِكمُْ ( ,)وَلكَِنْ ینَْظُرُ ا   ).وَ��عمَْ

b) Riwayat dalam kitab Sunan Ibn Ma>jah 
لىَ صُوَرِكمُْ («

�
َ لاَ ینَْظُرُ ا ن� ا��

�
الِكمُْ (، )وَ��مْوَالِكمُْ (، )ا لىَ ��عمَْ

�
�مَا ینَْظُرُ ا ن

�
  ).وَقلُوُِ�كمُْ (، )وَلكَِنْ ا

c) Riwayat dalam kitab Musnad Ah}mad bin H}anbal  

َ عَز� ( .١ ن� ا��
�
لىَ صُوَرِكمُْ  ا

�
لىَ قلُوُِ�كمُْ (، )وَ��مْوَالِكمُْ ( ,)وََ�ل� لاَ ینَْظُرُ ا

�
 ,)وَلكَِنْ ینَْظُرُ ا

الِكمُْ (  ).وَ��عمَْ

لىَ صُوَرِكمُْ ( .٢
�
َ عَز� وََ�ل� لاَ ینَْظُرُ ا ن� ا��

�
لىَ قلُوُِ�كمُْ (، )وَ��مْوَالِكمُْ ( ,)ا

�
�مَا ینَْظُرُ ا ن

�
 ,)وَلكَِنْ ا

 ).الِكمُْ وَ��عمَْ (

Setelah melakukan pemeggalan matan-matan hadis, nampak adanya 

perbedaan pada kalimat pertama, yaitu; 

No. Kalimat pertama Riwayat 

لىَ ��جْسَادِكمُْ  1
�
ن� اللهَ لاَ ینَْظُرُ ا

�
  .M1 ا
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لىَ صُوَرِكمُْ  2
�
ن� اللهَ لاَ ینَْظُرُ ا

�
  .M2 dan Mj ا

ن�  3
�
لىَ صُوَرِكمُْ  ا

�
َ عَز� وََ�ل� لاَ ینَْظُرُ ا ا��  A1 dan 2. 

Melihat adanya perbedaan kalimat pertama pada matan hadis tersebut, 

maka perlu dilakukan penentuan lafal asli yang kemungkinan berasal dari 

Rasulullah sebai acuan dalam melakukan perbandingan antar matan-matan hadis. 

Peneliti mengira kuat bahwa lafal asli yang pernah disampaikan oleh Rasulullah 

di antara riwayat-riwayat tersebut ialah riwayat yang kalimat pertamanya 

menggunakan  ُْلىَ صُوَرِكم
�
َ عَز� وََ�ل� لاَ ینَْظُرُ ا ن� ا��

�
 yang terdapat di dalan kitab ا

Musnad Ah}mad bin H}anbal dari Muh}ammad bin Bakr dari Ja‘far bin Barqa>m 

dengan alasan bahwa kalimat tersebut paling menggambarkan bahasa kenabian 

yang selalu memuji Allah. Selain itu, secara struktural periwayatan, matan hadis 

tersebut berasal dari Ah}mad bin H}anbal selaku guru imam Muslim dan Ibn Ma>jah 

yang lebih ringkas penukilannya. Adapun lafal hadis tersebut ialah;  

ن� «: قاَلَ  وَسَلم�َ  �لَیَْهِ  اللهُ  صَلى�  الن�بيِ�  ��ن� : هُرَْ�رَةَ  ��بيِ  عَنْ 
�
َ  ا لىَ  ینَْظُرُ  لاَ  وََ�ل�  عَز�  ا��

�
 صُوَرِكمُْ  ا

�مَا وَلكَِنْ  وَ��مْوَالِكمُْ، ن
�
لىَ  ینَْظُرُ  ا

�
الِكمُْ  قلُوُِ�كمُْ  ا  «وَ��عمَْ

Artinya; 

Dari Abu> Hurairah, ia berkata; Nabi saw. bersabda: "Sesungguhnya Allah 
‘Azza wa Jalla tidak melihat bentuk tubuh dan harta kalian, tetapi Dia 
melihat hati dan amalan kalian." 

a) Penelitian matan dari aspek ‘illah 

Setelah melakukan penentuan lafal asli dari 5 matan hadis, peneliti 

kemudian melakukan penelitian terhadap seluruh matan untuk mengetahui 

apakah matan-matan hadis tersebut tehindar dari ‘illah atau tidak, dengan 

menggunakan kaidah minor terhindar dari ‘illah, sebagai berikut:  

1. Sisipan kata atau kalimat (idra>j) 

No. Sisipan Setelah lafal/kalimat Riwayat 
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- - - -  

 

2. Penggabungan matan hadis yang bukan dari bagiannya (idt}ira>b) 

No. Penggabungan Setelah atau sebelum kalimat Riwayat 

- - - -  

 

3. Penambahan kata atau kalimat (ziya>adah) 

No. Penambahan lafal/kalimat Setelah kalimat Riwayat 

لىَ صَدْرِه   1
�
لىَ قلُوُِ�كمُْ  وَ��شَارَ بِ��صَابِعِهِ ا

�
 .M1 ینَْظُرُ ا

 

4. Perubahan lafal/kalimat (tagyi>r) 

No. Perubahan lafal/kalimat asli Riwayat 

 ..M1 ٔ�موالكم ٔ�جسادكم 1

 

5. Pengurangan lafal/kalimat (nuqs}a>n) 

No. Tidak terdapat lafal/kalimat Setelah kalimat Riwayat 

 .M1, 2 dan Mj إنّ الله عزّ و �ل 1

 .M1, 2 dan A1 ولكن إنماّ 2

 .M1 لا ینظر إلي قلو�كم ٔ�عمالكم 3

 

6. Pemutar-balikan lafal/kalimat (inqila>b) 

No. Mendahulukan Mengakhirkan lafal/kalimat asli Riwayat 

)ٔ�موالكم(ٔ�جسادكم  1 ن�  صوركم 
�
َ  ا لىَ  ینَْظُرُ  لاَ  وََ�ل�  عَز�  ا��

�
صُوَرِكمُْ  ا  M1 

  .Mj ولكن إنما ینظر إلي قلو�كم قلو�كم ٔ�عمالكم 2
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Berdasarkan penelitian matan hadis tentang Allah hanya melihat hati dan 

perbuatan manusia di atas, maka peneliti menilai bahwa seluruh matan hadis 

terhindar dari ‘illah, sekalipun terjadi perbedaan lafal atau kalimat di antara 

matan-matan hadis terkait, seperti adanya ziya>dah, tagyi>r, inqila>b dan nuqs}a>n, 

tetapi tidak sampai merusak makna substansi hadis. Bahkan, hadis tersebut 

diriwayatkan secara makna (riwayah bi al-ma‘na>). Dengan demikian, selanjutnya 

akan dilakukan penelitian apakah terjadi sya>z\ pada matan-matan hadis tersebut 

atau tidak. 

b) Penelitian matan dari aspek pertentangan (sya>z\) 

Selanjutnya untuk membuktikan apakah hadis tentang Allah hanya 

melihat hati dan perbuatan manusia mengandung pertentangan atau tidak, maka 

diperlukan langkah-langkah, berikut: 

1) Pertentangan dengan al-Qur’an 

Matan-matan hadis terkait sama sekali tidak bertentangan dengan al-

Qur’a>n. Bahkan hadis tersebut memiliki banyak ayat pendukung, di antaranya 

QS al-Fath} / 48: 26, terkait kesombongan yang tertanam dalam hati orang kafir 

sebagai berikut: 
ُ سَكِ�نتَهَُ �لىََ رَ  ی�ةَ الَْ�اهِلِی�ةِ فَ��ْ�زَلَ ا�� مُ الحَْمِی�ةَ حمَِ �نَ كَفَرُوا فيِ قلُوُبهِِ ِ ذْ جَعَلَ ا��

�
سُوِ�ِ وَ�لىََ ا

ءٍ  ُ ِ�كلُِّ شيَْ مَةَ الت�قْوَى وَكاَنوُا ��حَق� بهِاَ وَ��هْلهََا وَكاَنَ ا��  �لَِيماً المُْؤْمِِ�ينَ وَ��لزَْمَهمُْ كلَِ

Terjemahnya; 

Ketika orang-orang yang kafir menanamkan kesombongan dalam hati 
mereka (yaitu) kesombongan jahiliah, lalu Allah menurunkan 
k0etenangan kepada Rasul-Nya dan kepada orang-orang mukmin; dan 
(Allah) mewajibkan kepada mereka tetap taat menjalankan kalimat takwa 
dan mereka lebih berhak dengan itu dan patut memilikinya. Dan Allah 
Maha Mengetahui segala sesuatu.71  

                                                           
71Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 514.   
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Ayat tersebut pada dasarnya merupakan pengantar pada ayat yang 

menceritakan tentang janji Allah untuk mengabulkan mimpi Rasulullah untuk 

menaklukkan kota Makkah yang dikuasai oleh orang-orang kafir pada yat 

setelahnya. Secara khusus disebutkan bahwa orang kafir memlihara 

kesombongan dalam hatinya, sehingga menambah kemurkaan Allah kepada 

mereka. Dengan demikian, Allah hanya melihat hati dan perbuatan manusia yang 

terkandung pada hadis tersebut tidak bertentangan dengan al-Qur’an, bahkan 

menjadi penegas terhadap eksistensi al-Qur’an itu sendiri. 

2) Tidak bertentantangan dengan hadis yang lebih s}ah}i>h}. 

Hadis tersebut juga dikuatkan oleh hadis lain, yakni hadis tentang perkara 

halal dan haram telah jelas batasannya yang telah peneliti buktikan kesahihan-

nya. Hadis tersebut berasal dari sahabat al-Nu‘ma>n bin Basyi>r, sebagai berikut;  
لىَ ��ذُنیَْهِ 

�
صْبَعَیْهِ ا

�
، وَ��هْوَى ِ� ِ صَلى� اللهُ : الن�عْمَانَ ْ�نَ �شَِيرٍ، یقَُولُ �لىََ المِْنْبرَِ عْتُ رَسُولَ ا�� سمَِ

، یقَُولُ  َ ، وَبَ�نهَْمَُا مُشْ�بهَِاَتٌ لاَ یعَْلمَُهَا كَثِيرٌ «: �لَیَْهِ وَسَلم� ٌ ، وَالحَْرَامُ بينَِّ ٌ  مِنَ الن�اسِ، فمََنِ الَْ�لاَلُ بينَِّ
اعِي �رَْ  بهُاَتِ وَقعََ فيِ الحَْرَامِ، كاَلر� ینهِِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقعََ فيِ الش�� ِ�ِ �� تَبرَْ بهُاَتِ اس�ْ �قىَ الش�� عَى حَوْلَ ات

ن� حمَِى 
�
ن� لِكلُِّ مَِ�ٍ حمَِى، ��لاَ وَا

�
ن� فيِ الحِْمَى، یوُشِكُ ��نْ �رَْتعََ فِ�هِ، ��لاَ وَا

�
ِ مََ�ارِمُهُ، ��لاَ وَا ا��

ذَا فسََدَتْ، فسََدَ الجَْسَدُ كلُ�هُ، ��لاَ وَهيَِ 
�
ذَا صَلحَُتْ صَلحَُ الجَْسَدُ كلُ�هُ، وَا

�
الجَْسَدِ مُضْغةًَ، ا

 .»القْلَْبُ 

Artinya; 

Dari Zakariya> bin Abu> Za>’ìdah dari al-Sya‘bi>, dia berkata; saya 
mendengar al-Nu‘ma>n bin Basyi>r berkata; di atas mimbar dan 
mengisyaratkan dengan jari-jarinya di kedua telinganya, "Saya mendengar 
Rasulullah saw. bersabda: "(Sesuatu) yang halal telah jelas dan yang 
haram juga telah jelas, dan di antara keduanya ada perkara syubhat 
(samar-samar) yang kebanyakan orang tidak mengetahuinya. Barangsiapa 
dapat menjaga diri dari perkara syubhat itu berarti ia telah menjaga 
agama dan kehormatannya, dan barangsiapa terjatuh ke dalam perkara 
syubhat berarti ia telah terjatuh dalam keharaman. Seperti penggembala 
yang menggembala hewan ternaknya di sekitar daerah terlarang, 
dikhawatirkan hewannya akan masuk ke wilayah yang terlarang itu. 
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Ketahuilah, bahwa setiap raja memiliki larangan, dan larangan Allah 
adalah sesuatu yang di haramkannya. Ketahuilah, di dalam tubuh terdapat 
segumpal darah, jika ia baik maka akan baiklah seluruh tubuh. Namun 
jika ia rusak maka akan rusak pulalah seluruh tubuh, ketahuilah bahwa 
segumpal darah tersebut adalah hati." 

Pada hadis tersebut juga menjelaskan bahwa baik buruknya keadaan fisik 

dan perbuatan seseorang tergantung pada hatinya. Sehingga hadis tersebut 

menguatkan bahwa untuk memperoleh keridhaan Allah bergantung pada baiknya 

hati. 

3) Tidak bertentangan dengan fakta sejarah 

Secara fakta sejarah, hadis tersebut belum dapat dibuktikan. Sebab, hal 

tersebut baru akan terbukti pada hari penghakiman di padang masyhar. Namun, 

jika menilik informasi-informasi dari al-Qur’an, sangat banyak menceritakan 

tentang keadaan hati manusia yang membuat Allah murka kepadanya, yang salah 

satu di antaranya sebagaimana pada QS. al-Fath}/48: 26 yang telah peneliti 

jelaskan. 

4) Tidak bertentangan dengan logika (akal sehat) 

Hadis tentang Allah hanya melihat hati dan perbuatan manusia secara 

logika sangat sejalan. Sebab hati merupakan tempat di mana keimanan, 

ketawkwaan, perasaan dan sebagainya bersemayam. Oleh karena itu, baik 

buruknya perbuatan merupakan gambaran dari baik atau buruknya hati. 

Setelah melakukan perbandingan matan-matan hadis, peneliti menilai 

bahwa hadis tentang Allah hanya melihat hati dan perbuatan manusia tidak 

memiliki ‘illah, sekalipun terdapat di dalamnya perbedaan antar matan-matan 

hadis, seperti adanya tagyi>r, ziya>dah dan nuqs}an. Akan tetapi hal-hal tersebut 

tidak merusak makna subtansi hadis. Selain itu, hadis tersebut juga terhindar dari 

sya>z\, bahkan sejalan dengan al-Qur’a>n, hadis sahih, fakta sejarah (menurut 
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informasi al-Qur’an) dan akal sehat. Sehingga seluruh hadis tentang Allah hanya 

melihat hati dan perbuatan manusia dapat dinyatakan sahih, baik dari segi sanad 

maupun matannya, dan dapat dijadikan hujjah. 

4. Hadis tentang hati dapat berubah kapan saja 

a. Penelusuran hadis 

1) Menelusuri hadis dengan metode salah satu lafal 

Peneliti menelusuri hadis tersebut melalui 3 lafal yang terdapat pada 

sampel hadis, yaitu; 

a) Melalui lafal ّث�ت 

: ٤, ٢٥٨, ١١٢: ٣, ٨, ٤: ٢حم ,, �١٣ه مقدمة ,, ٧ت قدر : ث�تّ قلبي �لي دینك
٣١٥.٧٢, ٣٠٢, ٢٩٤, ٢٥١: ٦, ١٨٢ 

b) Melalui lafal مصرّف 
 .١٧م قدر : صرّف قلوبنا �لى طاعتك .١

: ٢حم ,, ١٧م قدر : �لي طاعتك, اصرف قلوبنا الي, ا�لهّم مصرّف القلوب صرّف .٢
١٦٨. 

 .٤١٨: ٢حم : لبي�مصرّف القلوب ث�تّ ق .٣

  ١٧٣.٧٣: ٢حم : فكان �كثر ان یقول � مصرّف القلوب .٤

c) Melalui lafal القلب 

 .١٦٨: ٢حم : ا�لهّم مصرّف القلوب اصرف قلوبنا الي طاعتك .١

 .�١٣ه مقدمة : �م�بّت القلوب ث�تّ قلوبنا �لي دینك .٢

 .١٧٣: ٢حم : �مصرّف القلوب .٣
                                                           

72A. J. Wijnsic, Al-Mu‘jam al-Mufahras li Alfa>z} al-H}adi>s\ al-Nabawi>, Juz I, h. 287. 
73A. J. Wijnsic, Al-Mu‘jam al-Mufahras li Alfa>z} al-H}adi>s\ al-Nabawi>, Juz III, h. 303. 
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 .١١خ توح�د : �ب مقلب القلوب .٤

ت قدر : قلوبنا �لى دینك, طاعتك, ف القلوب ث�تّ قلبي �لي دینكمصرّ , �مقلبّ .٥
, ٢٩٤, **٢٥١, ٩١: ٦, ٤١٨, ١٨٢: ٤حم ,, �٢ه د�اء ,, ١٢٤, ٨٩دعوات , ٧

٣١٥.٧٤, ٣٠٢ 

Penjelasan kode: )م(  adalah kode untuk imam Muslim dalam kitab S}ah}i>h}-

nya, )ت(  adalah kode untuk al-Turmuz\i> dalam kitab Sunan-nya, )ه�(  adalah 

kode untuk Ibn Ma>jah dalam kitab Sunan-nya dan ) حم(  adalah kode untuk Ah}mad 

bin H}anbal dalam kitab Musnad-nya. 

2) Penelusuran hadis dengan metode awal matan 

Pada metode ini digunakan 2 kitab dalam melacak hadis, yaitu; 

a) Kitab Mausu>‘ah al-At}ra>f 

, ٥٠٧٠كنز ,, ٢١٠: ٧مجمع ,, ٤١٨, ١٧٣: ٢حم  ....� مصرف القلوب ث�ت القلوب .١
 ٣٨٢٤.٧٥ميزان ,, ٥٤٥: ٢خفا ,, ١٨٠٥٤

, ١١٢: ٣حم ,, ٣٥٨٧, ٣٥٢٢, ٢١٤ت : � مقلب القلوب ث�ت قلبي �لى دینك .٢
: ٧, ٢٣٤: ١طب ,, ٢٨٩, ٢٨٨ ٢ك ,, ٣١٥, ٢٩٤, ٢٥١, ٩١: ٦, ٢٥٧
, ١٦٨٢, ١٦٨٢كنز ,, ٣٧: ١١, ٢١٠, ٢٠٩, ٣٧, ٣٦: ١٠: ش,, ٣٧٥

,, ٣٧٧: ١٣ف�ح ,, ١٥: �١٠ر ,, ٤٤: ٣عر ,, ١٨٠١٩, ٣٧٢٧, ١٦٩٤, ١٦٨٧
: ١س�نة ,, ٤٩٤٠, ٤٦٢مطالب ,, ١٧٦: ١٠, ٢١٠: ٧مجمع ,, ٣٠٢: ٧اتحاف 
ايمان ,, ١٠٤, ١٠٣, ١٠١: �١اصم ,, ٣٤٩اذكار,, ٣٤٠: ٣مسير ,, ١٦٦, ١٦٥
,, ٢٠: ٤قرطبي ,, ٥٧٥: ٣, ١٣: ٢كثير ,, ٢٢٥٢: ٦ي �د,, ٥٨, ٥٧, ٥٦, ٥٥

 .٣٠٥: ١٠بدایة ,, ١٢٥: ٣طبري 

                                                           
74A. J. Wijnsic, Al-Mu‘jam al-Mufahras li Alfa>z} al-H}adi>s\ al-Nabawi>, Juz V , h. 459. 
75Abu> H}a>jar Zaglu>l, Mawsu>‘ah At}ra>f, Juz XI, h. 233. 
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لا ,, ٢٤١٩حب ,, ١٨٢: ٤حم ,, ١٩٩ه : � مقلب القلوب ث�ت قلوبنا �لى دینك .٣
,, ٥٧٥: ٣, ١٣: ٢كثير ,, ٩, ٨: ٢م�ثور ,, ١٦: �١٠ر ,, ١٩٦٤٦عب ,, ٩١: ٢

 ١٢٢.٧٦: ٨ �لیة,, ٣٧٢٦كنز ,, ٢٠: ٤قرطبي ,, ١٣٥: ٣طبري 

Penjelasan kode; (اتحاف) al-Zubaidi> dalam kitab Itth}a>f al-Sa>dah al-

Muttaqi>n-nya, )اذكار(  al-Nawawi> dalam kitab al-Az\ka>r-nya, )بدایة(  Ibn Kas\i>r 

dalam kitab al-Bida>yah wa al-Niha>yah-nya, )ت(  al-Turmuz\i> dalam kitab Sunan-

nya, )جوامع(  al-Suyu>t}i> dalam kitab Jam‘ al-Jawa>mi‘-nya, )حم(  Ah}mad bin H}anbal 

dalam kitab Musnad-nya, )خفا(  al-‘Ajlu>ni> dalam kitab Kasyf al-Khafa>’-nya, 

)ش( ,al-Bagawi> dalam kitab Syarh} al-Sunnah-nya (س�نة)  Abi> Syaibah dalam kitab 

Mus}annaf-nya, )طب(  al-T}abra>ni> dalam kitab al-Mu‘jam al-Kabir-nya, (دي�) Ibn 

‘Adi> dalam kitab al-Ka>mil fi> al-D}u‘afa>’, )عر(  al-‘Ira>qi> dalam kitab al-Maganni> 

‘an H}aml al-Asfa>r, (ف�ح) Ibn H}ajar dalam kiab Fath} al-Ba>ri>, (قرطبي) al-Qurt}ubi> 

dalam kitab Tafsi>r-nya, )ك(  al-H}a>kim dalam kitab al-Mustadrak-nya, (ر�) Ibn 

‘Asa>kir dalam kitab Tahz\i> Ta>rikh Dimasyq-nya, (كثير) Ibn Kas\i>r dalam kitab 

Tafsi>r-nya, )كنز(  Kanz al-‘Amma>l, )م(  imam Muslim dalam kitab S}ah}i>h}-nya, 

 Ibn al-Jauzi> dalam (مسير) ,al-Hais\ami> dalam kitab Majma‘ al-Zawa>id-nya (مجمع)

kitab Za>d al-Masi>r-nya, )مشكل(  al-T}ah}awi> dalam kitab Musykil al-A<s\a>r-nya, 

)م�ثور(  al-Suyu>t}i> dalam kitab al-Dur al-Mans\u>r-nya, )م�تقي(  Ibn al-Ja>rud dalam 

kitab al-Muntaqi>-nya, )ميزان(  ‘I<sa> al-H}albi> dalam kitab Mi>za>n al-I‘tida>l-nya, )ن(  

al-Nasa>i dalam kitab Sunan-nya dan (ه) Ibn Ma>jah dalam kitab Sunan-nya. 

b) Kitab al-Fath} al-Kabi>r fi D}amm al-Ziya>dah 

ِّتْ قلَبيِْ �لىََ دِین كاَنَ (( .١ ِّبَ القُْلوُبِ ثَ� كَ فقَِ�لَ َ�ُ صلى الله �لَیَْهِ وَسلم ��كْثرََ دُ�ائهِِ َ� مُقلَ
صْبَعَينِْ مِنْ ��صَابِعِ الله فمََنْ شَاءَ ��قاَمَ، وَمَنْ  فيِ ذ

�
لا وَقلَْبُهُ بينََْ ا

�
�هُ لَ�سَْ �دَٓمِي� ا ن

�
ِ�َ قالَ ا

  ٧٧.عَن ٔ�م سَلمَة) ت)) (شَاءَ ��زَاغَ 

                                                           
76Abu> H}a>jar Zaglu>l, Mawsu>‘ah At}ra>f, Juz XI, h. 251. 
77Jala>l al-Di>n al-Suyu>t}i>, Al-Fath al-Kabi>r, Juz II, h. 345. 
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ِّتْ قلَْبيِ �لىََ دِینِكَ ) ز((( .٢ ِّبَ القُْلوُبِ ثَ� شهَاب  عَن) ت(عَن ٔ��س، ) ت ك)) (َ� مُقلَ
  .عَن َ�ا�ر) ك(الجْرْمِي، 

ِّتْ قلُوُبنَاَ �لىََ دِینِكَ (( .٣ ِّبَ القُْلوُبِ ثَ�  ٧٨.عَن النواس �ن سمْعَان) هـ ك)) (َ� مُقلَ

Penjelasan kode: )ت(  adalah kode untuk al-Turmuz\i> dalam kitab Sunan-

nya, )ه(  adalah kode untuk Ibn Ma>jah dalam kitab Sunan-nya dan ) ك(  adalah 

kode untuk al-H}a>kim dalam kitab al-Mustadrak-nya. 

b. Pengumpulan hadis-hadis semakna, i‘tiba>r al-sanad dan skema hadis 

Setelah melakukan pencarian pentunjuk untuk menelusuri letak hadis 

pada kitab-kitab sumber melalui 2 metode, peneliti menemukan begitu banyak 

petunjuk yang dapat mengarahkan keberbagai kitab sumber. Namun, peneliti 

memulai pengumpulan hadis dengan menelusuri kitab sembilan imam (al-kutu>b 

al-tis’ah) terlebih dahulu berdasarkan petunjuk-petunjuk dari 2 metode yang 

telah digunakan.  

Petunjuk-petunjuk di atas menunjukkan bahwa hadis tersebut hanya 

terdapat dalam kitab S}ah}ih} Muslim, Sunan al-Turmuz\i>, Sunan al-Nasa>‘i>, Sunan 

Ibn Ma>jah dan Musnad Ah}mad bin H}anbal. Hadis ini tidak ditemukan di dalam 

kitab S}ah}ih} al-Bukha>ri >, Sunan Abi> Da>wud, Sunan al-Da>rimi> dan al-Muwat}t}a’ 

Malik. Adapun hadis-hadis tersebut ialah; 

1) Riwayat dalam kitab S}ah}i>h} Muslim 
همَُا، عَنِ المُْقْرئِِ  ثنيَِ زُهَيرُْ �نُْ حَرْبٍ، وَا�نُْ نمَُيرٍْ ِ�َ ثنَاَ عَ : قاَلَ زُهَيرٌْ  - َ�د� بْدُ اللهِ �نُْ �زَیِدَ َ�د�

عَ عَبْدَ اللهِ : قاَلَ  -المُْقْرئُِ  �هُ سمَِ ، ��ن حمَْنِ الحُْبُليِ� عَ ��َ� عَبْدِ الر� �هُ سمَِ ، ��ن نيِ ��بوُ هَاِ�ٍ ثنَاَ حَْ�وَةُ، ��ْ�برََ  َ�د�
رِو �نِْ العَْاصِ، یقَُولُ  عَ رَسُولَ اللهِ صَلى� اللهُ �َ : ْ�نَ عمَْ �هُ سمَِ ، یقَُولُ ��ن َ ن� قلُوُبَ بنيَِ �دَٓمَ «: لیَْهِ وَسَلم�

�
ا

                                                           
78Jala>l al-Di>n al-Suyu>t}i>, Al-Fath al-Kabi>r, Juz III, h. 382. 
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فِهُُ حَْ�ثُ �شََاءُ  حمَْنِ، كَقلَْبٍ وَاِ�دٍ، یصرَُّ صْبَعَينِْ مِنْ ��صَابِعِ الر�
�
ثمُ� قاَلَ رَسُولُ اللهِ صَلى� » كلُ�هَا بينََْ ا

ِفْ قُ «: اللهُ �لَیَْهِ وَسَلم�َ  ِفَ القُْلوُبِ صرَّ  ٧٩.»لوُبنَاَ �لىََ طَاعَتِكَ ا�لهُم� مُصرَّ

2) Riwayat dalam kitab Sunan al-Turmuz\i> 

ثنَاَ هَن�ادٌ قاَلَ   . �ٔ  ثنَاَ ��بوُ مُعَاوِیةََ، عَنْ ا��عمَْشِ، عَنْ ��بيِ سُفْ�َانَ، عَنْ ���سٍَ قاَلَ : َ�د� كاَنَ : َ�د�
َ �كُْثرُِ ��نْ یقَُ  ُ �لَیَْهِ وَسَلم� ِ صَلى� ا�� ِّتْ قلَبيِْ �لىََ دِینِكَ «: ولَ رَسُولُ ا�� ِّبَ القُلوُبِ ثَ� ، »َ� مُقلَ

، �مَٓ��ا بِكَ وَبِمَا جِ�ْتَ بِهِ فهَلَْ تخََافُ �لَیَْناَ؟ قاَلَ : فقَُلْتُ  ِ ن� القُلوُبَ بينََْ «: َ� رَسُولَ ا��
�
نعََمْ، ا

بهُاَ كَیْفَ �شََاءُ  ِّ ِ یقُلَ  ٨٠.»��صْبُعَينِْ مِنْ ��صَابِعِ ا��

ثنَاَ ��بوُ مُوسىَ ا��نصَْارِي� قاَلَ   . ب ثنَاَ مُعَاذُ �نُْ مُعَاذٍ، عَنْ ��بيِ كعَْبٍ صَاحِبِ الحرَِ�رِ قاَلَ : َ�د� : َ�د�
ثنيَِ شَهْرُ ْ�نُ حَوْشَبٍ، قاَلَ  مِّ سَلمََةَ : َ�د� ِ : قلُْتُ ِ��  َ� ��م� المؤُْمِِ�ينَ مَا كاَنَ ��كْثرَُ دُ�اَءِ رَسُولِ ا��

ذَا كاَنَ عِنْدَكِ؟ قاَلتَْ 
�
َ ا ُ �لَیَْهِ وَسَلم� ِّتْ قلَْبيِ : كاَنَ ��كْثرَُ دُ�اَئهِِ : صَلى� ا�� ِّبَ القُلوُبِ ثَ� َ� مُقلَ

ِّتْ قلَبيِْ �لىََ : فقَُلتُْ : قاَلتَْ " �لىََ دِینِكَ  ِّبَ القُْلوُبِ ثَ� ِ مَا ِ��كْثرَِ دُ�اَئِكَ َ� مُقلَ  َ� رَسُولَ ا��
، فمََنْ شَاءَ «: دِینِكَ؟ قاَلَ  ِ لا� وَقلَْبُهُ بينََْ ��صْبُعَينِْ مِنْ ��صَابِعِ ا��

�
�هُ لَ�سَْ �دَٓمِي� ا ن

�
َ� ��م� سَلمََةَ ا

ذْ هَدَیْ�َ�اَ{فَ�لاََ مُعَاذٌ . »��قاَمَ، وَمَنْ شَاءَ ��زَاغَ 
�
�ناَ لاَ �زُغِْ قلُوُبنَاَ بعَْدَ ا �ل عمران[} رَب � :٨١.]٨ 

3) Riwayat dalam kitab Sunan al-Nasa>’i> 

َ� الحَْسَنُ �نُْ ��حمَْدَ، قاَلَ   . �ٔ  بِیعِ، قاَلَ : ��ْ�برََ ثنَاَ ��بوُ الر� ثنَاَ حمَ�ادٌ، قاَلَ : َ�د� ثنَاَ یوُ�سُُ، : َ�د� َ�د�
عُ الن�بيِ� صَلى� اللهُ كُنْتُ : وَالمُْعَلى� ْ�نُ زَِ�دٍ، وَهِشَامٌ، عَنِ الحَْسَنِ، عَنْ �اَ�شَِةَ، قاَلتَْ  ��سمَْ

تْ قلَْبيِ �لىََ دَینِْكَ، قلُْتُ  ِّ ِّبَ القُْلوُبِ ثَ� َ �كُْثرُِ ��نْ یدَْعُوَ بِهِ َ� مُقلَ َ� رَسُولَ اللهِ، : �لَیَْهِ وَسَلم�
تْ  ِّ ِّبَ القُْلوُبِ ثَ� عُكَ �كَْثرُُ ��نْ تدَْعُوَ بهِاَ َ� مُقلَ لَ�سَْ «: قلَْبيِ �لىََ دَینِْكَ، قاَلَ دَعْوَةٌ ��رَاكَ وَ��سمَْ

نْ شَاءَ ��زَا�هَُ 
�
نْ شَاءَ ��قاَمَهُ، وَا

�
صْبَعَينِْ مِنْ ��صَابِعِ اللهِ، ا

�
لا� وَقلَْبُهُ بينََْ ا

�
 .»مِنْ �دَٓمِيٍّ ا

دُ �نُْ َ�اتمٍِ، قاَلَ   . ب َ� مُحَم� ثنَاَ حِ��انُ، قاَلَ : ��ْ�برََ َ� عَبْدُ اللهِ،: َ�د� حمَْنِ �نِْ �زَیِدَ  ��ْ�برََ عَنْ عَبْدِ الر�
عْتُ �سرَُْ ْ�نَ عُبَیْدِ اللهِ، یقَُولُ : ْ�نِ َ�اِ�رٍ، قاَلَ  ، یقَُولُ : سمَِ دْرِ�سَ الخَْوْلاَنيِ�

�
عْتُ ��َ� ا : سمَِ

، قاَلَ  بيِ� عَانَ الِْ�َ اسَ ْ�نَ سمَْ عْتُ الن�و� عْتُ رَسُولَ اللهِ صَلى� اللهُ �لَیَْ : سمَِ َ یقَُولُ سمَِ مَا «: هِ وَسَلم�

                                                           
79Muslim bin al-H}ajja>j, Al-Musnad al-S}ah}i>h} al-Mukhtas}ar......, Juz IV, h. 2045. 
80Al-Turmuz\i>, Al-Ja>mi‘ al-S}ah}i>h}, Juz IV, h. 448. 

81Al-Turmuz\i>, Al-Ja>mi‘ al-S}ah}i>h}, Juz V, h. 538. 
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نْ شَاءَ ��زَا�هَُ 
�
نْ شَاءَ ��قاَمَهُ، وَا

�
حمَْنِ ا صْبَعَينِْ مِنْ ��صَابِعِ الر�

�
لا� بينََْ ا

�
وَكاَنَ رَسُولُ » مِنْ قلَبٍْ ا

َ یقَُولُ  ِّتْ قلُوُبنَاَ �لىََ «: اللهِ صَلى� اللهُ �لَیَْهِ وَسَلم� ِّبَ القُْلوُبِ ثَ�  دَینِْكَ، وَالمِْيزَانُ بِیَدِ ا�لهُم� مُقلَ
لىَ یوَْمِ القِْ�اَمَةِ 

�
فِضُ �خَٓرِ�نَ ا حمَْنِ �رَْفعَُ ��قْوَامًا وَيخَْ  .»الر�

دُ ْ�نُ َ�اتمٍِ، قاَلَ   . ت َ� مُحَم� َ� سُوَیدٌْ، قاَلَ : ��ْ�برََ یحٍْ، : ��ْ�برََ َ� عَبْدُ اللهِ، عَنْ حَْ�وَةَ ْ�نِ شرَُ ��ْ�برََ
نيِ : قاَلَ  ، یقَُولُ ��ْ�برََ حمَْنِ الحُْبُليِ� عَ ��َ� عَبْدِ الر� �هُ سمَِ ، ��ن عْتُ عَبْدَ اللهِ �نَْ :  ��بوُ هَاِ�ٍ الخَْوْلاَنيِ� سمَِ

رٍو، یقَُولُ  َ یقَُولُ : عمَْ عْتُ رَسُولَ اللهِ صَلى� اللهُ �لَیَْهِ وَسَلم� ن� قلُوُبَ بنيَِ �دَٓمَ بينََْ «: سمَِ
�
ا

صْبَعَينِْ مِنْ 
�
ِفُ كَیْفَ �شََاءُ  ا حمَْنِ كقَلَْبٍ وَاِ�دٍ، یصرَُّ ثمُ� یقَُولُ رَسُولُ اللهِ صَلى� » ��صَابِعِ الر�

لىَ طَاعَتِكَ «: اللهُ �لَیَْهِ وَسَلم�َ 
�
ِفْ قلُوُبنَاَ ا ِفَ القُْلوُبِ، صرَّ  ٨٢.»ا�لهُم� مُصرَّ

دُ ْ�نُ عَبْدِ اللهِ �نِْ �زَیِدَ المُْ   . ث َ� مُحَم� ثنَاَ ��بيِ قاَلَ : قْرئُِ، قاَلَ ��ْ�برََ ثنَاَ حَْ�وَةُ، قاَلَ : َ�د� ثنيَِ : َ�د� َ�د�
رٍو، یقَُولُ  عَ عَبْدَ اللهِ �نَْ عمَْ �هُ سمَِ ، ��ن حمَْنِ الحُْبُليِ� عَ ��َ� عَبْدِ الر� �هُ سمَِ ، ��ن ن� قلَبَْ ا�نِْ : ��بوُ هَاِ�ٍ

�
ا

ِفهُُ كَیْفَ �شََاءُ، ثمُ� قاَلَ رَسُولُ  �دَٓمَ كلُ�هَا بينََْ ��صْبُعَينِْ مِنْ  حمَْنِ، كَقلَبٍْ وَاِ�دٍ یصرَُّ ��صَابِعِ الر�
لىَ طَاعَتِكَ «: اللهِ صَلى� اللهُ �لَیَْهِ وَسَلم�َ 

�
ِفَ القُْلوُبِ اصرِْفْ قلُوُبنَاَ ا  ٨٣.»ا�لهُم� مُصرَّ

َ� قُ�یَْبَةُ �نُْ سَعِیدٍ قاَلَ   . ج ثنَاَ َ�اتمٌِ : ��ْ�برََ دِ ْ�نِ زَائِدَةَ، عَنْ ��بيِ سَلمََةَ ْ�نِ َ�د� ، عَنْ صَالِحِ �نِْ مُحَم�
حمَْنِ، عَنْ �اَ�شَِةَ قاَلتَْ  مَاءِ : عَبْدِ الر� لىَ الس�

�
َ رَ��سَهُ ا مَا رَفعََ رَسُولُ اللهِ صَلى� اللهُ �لَیَْهِ وَسَلم�

لا� قاَلَ 
�
ِّتْ قلَْبيِ «: ا ِفَ القُْلوُبِ ثَ�  ٨٤.»�لىََ طَاعَتِكَ  َ� مُصرَّ

4) Riwayat dalam kitab Sunan Ibn Ma>jah 
ثنَاَ هِشَامُ ْ�نُ عمَ�ارٍ قاَلَ  ثنَاَ صَدَقةَُ ْ�نُ َ�اِ�ٍ قاَلَ : َ�د� ثنَاَ اْ�نُ َ�اِ�رٍ، قاَلَ : َ�د� عْتُ �سرَُْ ْ�نَ : َ�د� سمَِ

، یقَُولُ  ِ دْرِ�سَ الخَْوْلاَنيِ� : عُبَیْدِ ا��
�
عْتُ ��َ� ا ، قاَلَ : ، یقَُولُ سمَِ بيِ� عَانَ الِْ�َ اسُ ْ�نُ سمَْ ثنيَِ الن�و� : َ�د�

َ یقَُولُ  ِ صَلى� اللهُ �لَیَْهِ وَسَلم� عْتُ رَسُولَ ا�� حمَْنِ، «: سمَِ صْبَعَينِْ مِنْ ��صَابِعِ الر�
�
لا� بينََْ ا

�
مَا مِنْ قلَبٍْ ا

نْ شَاءَ ��زَا�هَُ 
�
نْ شَاءَ ��قاَمَهُ، وَا

�
َ یقَُولُ  »ا ُ �لیْهِ وسلم� ِ صلى� ا�� تَ : " وَكانَ رَسُولُ ا�� َ� مُ�بِّ

تْ قلُوُبنَاَ �لىََ دِینِكَ  لىَ یوَْمِ : قاَلَ . القُْلوُبِ، ث�ِّ
�
فِضُ �خَٓرِ�نَ، ا حمَْنِ، �رَْفعَُ ٔ�قْوَامًا وَيخَْ وَالمِْيزَانُ بِیَدِ الر�

 ٨٥."القِْ�اَمَةِ 

                                                           
82Al-Nasa>’i>, Al-Sunan al-Kubra> li al-Nasa>i, Juz VII, h. 156. 

83Al-Nasa>’i>, Al-Sunan al-Kubra> li al-Nasa>i, Juz VII, h. 203. 

84Al-Nasa>’i>, Al-Sunan al-Kubra> li al-Nasa>i, Juz IX, h. 121. 

85Ibn Ma>jah, Sunan Ibn Ma>jah, h. 52. 
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5) Riwayat dalam kitab Musnad Ah}mad bin H{anbal  

حمَْنِ   . �ٔ  عَ ��َ� عَبْدِ الر� �هُ سمَِ ، ��ن نيِ ��بوُ هَاِ�ٍ ثنَاَ حَْ�وَةُ، ��ْ�برََ حمَْنِ، َ�د� ثنَاَ ��بوُ عَبْدِ الر� �هُ َ�د� ، ��ن الحُْبُليِ�
ِ صَلى� اللهُ �لَیَْ  عَ رَسُولَ ا�� �هُ سمَِ رٍو، ��ن ِ ْ�نَ عمَْ عَ عَبْدَ ا�� َ یقَُولُ سمَِ ن� قلُوُبَ بنيَِ �دَٓمَ «: هِ وَسَلم�

�
ا

ِفُ كَیْفَ �شََاءُ  حمَْنِ عَز� وََ�ل� كَقلَْبٍ وَاِ�دٍ، یصرَُّ صْبَعَينِْ مِنْ ��صَابِعِ الر�
�
ثمُ� قاَلَ » كلُ�هَا بينََْ ا

ِ صَلى� اللهُ �لَیَْهِ وَسَلم�َ  ِفَ القُْلوُبِ «: رَسُولُ ا�� لىَ طَاعَتِكَ ا�ل�هُم� مُصرَّ
�
 ٨٦.»، اصرِْفْ قلُوُبنَاَ ا

حمَْ   . ب ، عَنْ ��بيِ عَبْدِ الر� ثنيَِ ��بوُ هَاِ�ٍ الخَْوْلاَنيِ� ثنَاَ رِشْدِ�نُ، َ�د� يىَ ْ�نُ غیَْلاَنَ، َ�د� ثنَاَ يحَْ نِ َ�د�
ِ صَ  رِو ْ�نِ العَْاصيِ، ��ن� رَسُولَ ا�� ِ ْ�نِ عمَْ ، عَنْ عَبْدِ ا�� َ قاَلَ الحُْبُليِِّ « : لى� اللهُ �لَیَْهِ وَسَلم�

�بَهُ  بَهُ قلَ ِّ ذَا شَاءَ ��نْ یقُلَ
�
، ا صْبَعَينِْ مِنْ ��صَابِعِ الجَْب�ارِ عَز� وََ�ل�

�
، فكاََنَ » قلَْبُ ا�نِْ �دَٓمَ بينََْ ا

ِفَ القُْلوُبِ «: �كُْثرُِ ��نْ یقَُولَ   ٨٧.»َ� مُصرَّ

ثنَاَ  . ت ثنَاَ قُ�یَْبَةُ، َ�د� دِ �نِْ زَائِدَةَ، عَنْ ��بيِ سَلمََةَ �نِْ  َ�د� اعِیلَ، عَنْ صَالِحِ ْ�نِ مُحَم� سمَْ
�
َ�اتمُِ �نُْ ا

اَ قاَلتَْ  حمَْنِ، عَنْ �اَ�شَِةَ، ��نه� لىَ : عَبْدِ الر�
�
َ رَ��سَهُ ا ِ صَلى� اللهُ �لَیَْهِ وَسَلم� مَا رَفعََ رَسُولُ ا��

لا� قاَلَ 
�
مَاءِ ا تْ قلَْبيِ �لىََ طَاعَتِكَ َ� مُ «: الس� ِّ ِفَ القُْلوُبِ، ثَ�  ٨٨.»صرَّ

ثنَاَ اْ��عمَْشِ، عَنْ ��بيِ سُفْ�َانَ، عَنْ ���سٍَ قاَلَ   . ث ثنَاَ ��بوُ مُعَاوِیةََ، َ�د� كاَنَ الن�بيِ� صَلى� اللهُ : َ�د�
َ �كُْثرُِ ��نْ یقَُولَ  ِّتْ «: �لَیَْهِ وَسَلم� ِّبَ القُْلوُبِ، ثَ� فقَُلْناَ َ� رَسُولَ : قاَلَ . » قلَْبيِ �لىََ دِینِكَ  َ� مُقلَ

، �مَٓ��ا بِكَ وَبِمَا جِ�ْتَ بِهِ، فهَلَْ تخََافُ �لَیَْناَ؟ قاَلَ  ِ ن� القُْلوُبَ بينََْ ��صْبُعَينِْ «: فقَاَلَ : ا��
�
نعََمْ، ا

بهُاَ ِّ ِ عَز� وََ�ل� یقُلَ   ٨٩»مِنْ ��صَابِعِ ا��

ثنَاَ عَف�   . ج ثنَاَ سُلیَْمَانُ ْ�نُ مِهْرَانَ، عَنْ ��بيِ سُفْ�َانَ، عَنْ ���سَِ ْ�نِ َ�د� ثنَاَ عَبْدُ الوَْاِ�دِ، َ�د� انُ، َ�د�
، قاَلَ  َ �كُْثرُِ ��نْ یقَُولَ : مَاِ�ٍ ِ صَلى� اللهُ �لَیَْهِ وَسَلم� ِّتْ «: كاَنَ رَسُولُ ا�� ِّبَ القُْلوُبِ، ثَ� َ� مُقلَ

ابهُُ وَ��هُْ�ُ » ینِكَ قلَْبيِ �لىََ دِ  ، ��تخََافُ �لَیَْناَ وَقدَْ �مَٓ��ا بِكَ، وَبِمَا : فقَاَلَ َ�ُ ��صحَْ ِ َ� رَسُولَ ا��
ِّبهُاَ«: جِْ�تَ بِهِ؟ قاَلَ  ِ یقُلَ ن� القُْلوُبَ بِیَدِ ا��

�
 ٩٠.»ا

                                                           
86Ah}mad bin H}anbal, Al-Musnad, Juz VI, h. 141. 
87Ah}mad bin H}anbal, Al-Musnad, Juz VI, h. 178. 
88Ah}mad bin H}anbal, Al-Musnad, Juz IX, h. 204. 
89Ah}mad bin H}anbal, Al-Musnad, Juz X, h. 360. 
90Ah}mad bin H}anbal, Al-Musnad, Juz XI, h. 258. 
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، قاَلَ   . ح ثنَاَ الوَْلِیدُ ْ�نُ مُسْلمٍِ عْتُ یعَْنيِ ا�نَْ َ�ا�ِ : َ�د� ِ : رٍ، یقَُولُ سمَِ ثنيَِ �سرُُْ �نُْ عُبَیْدِ ا�� َ�د�
، یقَُولُ  دْرِ�سَ الخَْوْلاَنيِ�

�
عَ ��َ� ا �هُ سمَِ ، ��ن مِي� بيِ� یقَُولُ : الحَْضرَْ عَانَ الِْ�َ اسَ ْ�نَ سمَْ عْتُ الن�و� : سمَِ

َ یقَُولُ  ِ صَلى� اللهُ �لَیَْهِ وَسَلم� عْتُ رَسُولَ ا�� لا� وَهُوَ بينََْ ��صْبُعَينِْ مِنْ مَا «: سمَِ
�
مِنْ قلَبٍْ ا

نْ شَاءَ ��نْ �زُیِغهَُ ��زَا�هَُ 
�
نْ شَاءَ ��نْ یقُِيمهَُ ��قاَمَهُ، وَا

�
َ� «: وَكاَنَ یقَُولُ » ��صَابِعِ رَبِّ العَْالمَِينَ، ا

ِّتْ قلُوُبنَاَ �لىََ دِینِكَ، وَالمِْيزَانُ بِیَدِ  ِّبَ القُْلوُبِ ثَ� فِضُهُ وَ�رَْفعَُهُ مُقلَ حمَْنِ يخَْ  ٩١.»الر�

ثنَاَ یوُ�سُُ، قاَلَ   . خ ثنَاَ حمَ�ادٌ یعَْنيِ اْ�نَ زَیدٍْ، عَنْ المُْعَلى� ْ�نِ زَِ�دٍ، وَهِشَامٍ، وَیوُ�سَُ، عَنْ : َ�د� َ�د�
ِ صَلى� اللهُ �لَیَْهِ : الحَْسَنِ، ��ن� �اَ�شَِةَ قاَلتَْ  ، �كُْثرُِ ��نْ یدَْعُوَ دَعَوَاتٌ كاَنَ رَسُولُ ا�� َ وَسَلم�

ِّتْ قلَْبيِ �لىََ دِینِكَ «: بهِاَ ِّبَ القُْلوُبِ ثَ� �كَ �كُْثرُِ : فقَُلْتُ : ، قاَلتَْ » َ� مُقلَ ن
�
، ا ِ َ� رَسُولَ ا��

�اَءِ، فقَاَلَ  ن� قلَبَْ اْ�دَٓمِيِّ بينََْ ��صْبُعَينِْ مِنْ ��صَابِعِ ا«: تدَْعُو بهِذََا ا��
�
ذَا شَاءَ ا

�
، فاَ ِ عَز� وََ�ل� ��

ذَا شَاءَ ��قاَمَهُ 
�
 ٩٢.»��زَا�هَُ، وَا

مَدِ، وَعَف�انُ، قاَلاَ   . د ثنَاَ عَبْدُ الص� ثنَاَ حمَ�ادُ ْ�نُ سَلمََةَ، قاَلَ : َ�د� ثنَاَ �ليَِ� �نُْ زَیدٍْ، عَنْ ��مِّ : َ�د� َ�د�
 ِ دٍ، عَنْ �اَ�شَِةَ، ��ن� رَسُولَ ا�� َ كاَنَ �كُْثرُِ ��نْ یقَُولَ  مُحَم� ِّبَ «: صَلى� اللهُ �لَیَْهِ وَسَلم� َ� مُقلَ

تْ قلَْبيِ �لىََ دِینِكَ وَطَاعَتِكَ  ِّ ِ : فقَِ�لَ َ�ُ » القُْلوُبِ ثَ� فقََالتَْ َ�ُ : قاَلَ عَف�انُ  - َ� رَسُولَ ا��
�كَ �كُْثرُِ ��نْ تقَُولَ  -: �اَ�شَِةُ  ن

�
ِّبَ «: ا ِّتْ قلَبيِْ �لىََ دِینِكَ وَطَاعَتِكَ  َ� مُقلَ : قاَلَ . » القُْلوُبِ ثَ�

ِّبَ قلَبَْ عَ « ذَا ��رَادَ ��نْ یقُلَ
�
�هُ ا ن

�
حمَْنِ، ا �مَا قلُوُبُ العِْبَادِ بينََْ ��صْبُعَيِ الر� ن

�
، وَا �بَهُ وَمَا یؤُْمِنيِّ » بْدٍ قلَ

ِ عَز� وََ�ل�  بينََْ ��صْبُعَينِْ مِنْ ��صَابِعِ «: قاَلَ عَف�انُ   ٩٣.»ا��

ثنَاَ وَكِیعٌ، عَنْ عَبْدِ الحَْمِیدِ ْ�نِ بهَْرَامَ، عَنْ شَهْرِ ْ�نِ حَوْشَبٍ، عَنْ ��مِّ سَلمََةَ، ��ن� الن�بيِ�   . ذ َ�د�
َ كاَنَ یقَُولُ  ِّتْ قلَبيِْ �لىََ دِینِكَ «: صَلى� اللهُ �لَیَْهِ وَسَلم� ِّبَ القُْلوُبِ ثَ�  ٩٤.»َ� مُقلَ

ثنَاَ عَبْدُ الحَْمِیدِ، قاَلَ   . ر ثنَاَ هَاشمٌِ، َ�د� ثنيَِ شَهْرٌ، قاَلَ : َ�د� ثُ ��ن� : َ�د� عْتُ ��م� سَلمََةَ، تحَُدِّ سمَِ
َ كاَنَ �كُْثرُِ فيِ دُ�اَئهِِ ��نْ یقَُولَ  ِ صَلى� اللهُ �لَیَْهِ وَسَلم� ِّتْ «: رَسُولَ ا�� ِّبَ القُْلوُبِ، ثَ�  ا�ل�هُم� مُقلَ

�بُ؟ قاَلَ : قلُتُْ : قاَلتَْ . » قلَْبيِ �لىََ دِینِكَ  ن� القُْلوُبَ لتََتقَلَ
�
، ��وَ ا ِ نعََمْ، مَا مِنْ «: َ� رَسُولَ ا��

 ُ نْ شَاءَ ا��
�
، فاَ ِ لا� ��ن� قلَبَْهُ بينََْ ��صْبُعَينِْ مِنْ ��صَابِعِ ا��

�
ِ مِنْ بنيَِ �دَٓمَ مِنْ �شرٍََ ا عَز�  َ�لْقِ ا��

                                                           
91Ah}mad bin H}anbal, Al-Musnad, Juz XII, h. 444. 
92Ah}mad bin H}anbal, Al-Musnad, Juz XVII, h. 380. 
93Ah}mad bin H}anbal, Al-Musnad, Juz XVIII, h. 143. 
94Ah}mad bin H}anbal, Al-Musnad, Juz XVIII, h. 247. 
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 َ ذْ هَدَاَ�، وَ�
�
�ناَ ��نْ لاَ �زُیِغَ قلُوُبنَاَ بعَْدَ ا َ رَب نْ شَاءَ ��زَا�هَُ، فَ�سَْ��لُ ا��

�
سْ��ُ�ُ ��نْ وََ�ل� ��قاَمَهُ، وَا

ابُ  �هُ هُوَ الوَْه� ن
�
نهُْ رَحمَْةً، ا  ٩٥.»يهَبََ لنَاَ مِنْ َ�ُ

ثنَاَ مُعَاذُ ْ�نُ مُعَاذٍ، قاَلَ   . ز ثنيَِ شَهرُْ ْ�نُ : ثنَاَ ��بوُ كَعْبٍ، صَاحِبُ الحَْرِ�رِ، قاَلَ َ�د� : َ�د� َ�د�
مِّ سَلمََةَ : حَوْشَبٍ، قاَلَ  ِ صَلى� اللهُ : قلُتُْ ِ�� َ� ��م� المُْؤْمِِ�ينَ، مَا كاَنَ ��كْثرََ دُ�اَءِ رَسُولِ ا��

ذَا كاَنَ عِنْدَكِ؟ قاَلتَْ كاَنَ ��كْثرَُ 
�
َ ا تْ قلَبيِْ �لىََ «:  دُ�اَئهِِ �لَیَْهِ وَسَلم� ِّ ِّبَ القُْلوُبِ، ثَ� َ� مُقلَ

، مَا ��كْثرََ دُ�اَءَكَ : فقَُلتُْ َ�ُ : قاَلتَْ » دِینِكَ  ِ ِّتْ قلَبيِْ �لىََ : َ� رَسُولَ ا�� ِّبَ القُْلوُبِ، ثَ� َ� مُقلَ
، «: دِینِكَ؟ قاَلَ  �هُ لَ�ْسَ مِنْ �دَٓمِيٍّ ن

�
ِ عَز� َ� ��م� سَلمََةَ، ا لا� وَقلَبُْهُ بينََْ ��صْبُعَينِْ مِنْ ��صَابِعِ ا��

�
ا

 ٩٦.»وََ�ل� مَا شَاءَ ��قاَمَ، وَمَا شَاءَ ��زَاغَ 

Berdasarkan pengumpulan hadis objek kajian yang telah ditemukan pada 

kitab sumber, peneliti menemukan sebanyak 20 jalur periwayatan, yaitu; 1 

riwayat pada kitab S}ah}ih} Muslim, 2 riwayat pada kitab Sunan al-Turmuz\i>, 5 

riwayat pada kitab Sunan al-Nasa>’i>, 1 riwayat pada kitab Sunan Ibn Ma>jah dan 

11 riwayat pada kitab Musnad Ah}mad bin H}anbal. 

Riwayat-riwayat tersebut dinukilkan dari enam orang sahabat, yaitu 

‘Abdullah bin ‘Amr al-‘A<s}, Anas bin Ma>lik, al-Nawwa>s bin Sam‘a>ni>, Ummu 

Salamah, ‘A<’isyah dan al-Jarmi> sekaligus menunjukkan bahwa hadis tersebut 

memiliki sya>hid. Adapun dari kalangan tabi‘in terdapat 9 orang yang menerima 

hadis tersebut, yakni; al-H}asan, Abu> Salamah bin ‘Àbd al-Rah}man, Ummi 

Muh}ammad, Syahr bin H}ausyab, Kulaib, Abu> ‘Ad al-Tah}man al-H}ubuli>, Yazi>d 

al-Raqa>syi>, Abi> Sufya>n dan Abu> Idri>s al-H}aula>ni> yang merupakan muta>bi‘ dari 

hadis tersebut. Untuk lebih jelasnya, silahkan lihat skema berikut; 

                                                           
95Ah}mad bin H}anbal, Al-Musnad, Juz XVIII, h. 267. 
96Ah}mad bin H}anbal, Al-Musnad, Juz XVIII, h. 295. 
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c. Penelitian kualitas hadis 

1) Kualitas sanad hadis 

Terkait hadis tentang hati dapat berubah kapan saja, peneliti tidak 

melakukan kritik / penelitian terhadap sanadnya karena hadis tersebut terdapat di 

dalam kitab imam Muslim. Sehingga penelitian matan dapat dilakukan. 

2) Kualitas matan hadis 

a) Penelitian matan dari aspek kecacatan (‘illah) 

Hadis-hadis tentang hati dapat berubah kapan saja pada dasarnya 

diriwayatkan oleh 5 orang sahabat, yaitu Ummu Salamah, Ummu al-Mu’minin 

‘A<’isyah (keduanya merupakan isteri Rasulullah), Anas bin Ma>lik, ‘Abdullah bin 

‘Amru> bin al-‘A<s} dan al-Nawwa>s bin Sam‘a>m. Mereka meriwayatkan hadis-hadis 

tersebut dengan versi mereka masing-masing, berdasarkan pengalaman ketika 

bersama Rasulullah. Oleh karena itu, khusus pada hadis ini, peneliti tidak akan 

melakukan pemenggalan terhadap matan-matan hadis tersebut, tetapi lebih 

kepada menyatukan riwayat-riwayat berdasarkan sumbernya yang berasal dari 

sahabat. Kemudian peneliti akan melihat substansi dari masing-masing hadis 

tersebut secara umum yang ber‘illah atau tidak, berikut riwayat-riwayat tersebut; 

1) Matan-matan hadis riwayat Ummu Salamah 
ذَا كاَنَ : قلُْتُ ِ��مِّ سَلمََةَ   . �ٔ 

�
َ ا ُ �لَیَْهِ وَسَلم� ِ صَلى� ا�� َ� ��م� المؤُْمِِ�ينَ مَا كاَنَ ��كْثرَُ دُ�اَءِ رَسُولِ ا��

ِّتْ قلَْبيِ �لىََ دِینِكَ : كاَنَ ��كْثرَُ دُ�اَئهِِ : عِنْدَكِ؟ قاَلتَْ  ِّبَ القُلوُبِ ثَ� َ� : فقَُلتُْ : قاَلتَْ " َ� مُقلَ
ِّتْ قلَبيِْ �لىََ دِینِكَ؟ قاَلَ  ِّبَ القُْلوُبِ ثَ� ِ مَا ِ��كْثرَِ دُ�اَئِكَ َ� مُقلَ �هُ «: رَسُولَ ا�� ن

�
َ� ��م� سَلمََةَ ا

، فمََنْ شَاءَ ��قاَمَ، وَمَنْ شَاءَ ��زَا ِ لا� وَقلَبُْهُ بينََْ ��صْبُعَينِْ مِنْ ��صَابِعِ ا��
�
فَ�لاََ . »غَ لَ�سَْ �دَٓمِي� ا

ذْ هَدَیْ�َ�اَ{مُعَاذٌ 
�
�ناَ لاَ �زُغِْ قلُوُبنَاَ بعَْدَ ا �ل عمران[} رَب � :٨[. 
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َ كاَنَ یقَُولُ   . ب ِّتْ قلَْبيِ �لىََ «: عَنْ ��مِّ سَلمََةَ، ��ن� الن�بيِ� صَلى� اللهُ �لَیَْهِ وَسَلم� ِّبَ القُْلوُبِ ثَ� َ� مُقلَ
 .»دِینِكَ 

عْتُ ��م� سَلمََ   . ت َ كاَنَ �كُْثرُِ فيِ دُ�اَئهِِ ��نْ یقَُولَ سمَِ ِ صَلى� اللهُ �لَیَْهِ وَسَلم� ثُ ��ن� رَسُولَ ا�� دِّ : ةَ، تحَُ
ِّتْ قلَْبيِ �لىََ دِینِكَ « ِّبَ القُْلوُبِ، ثَ� ن� القُْلوُبَ : قلُتُْ : قاَلتَْ . » ا�ل�هُم� مُقلَ

�
، ��وَ ا ِ َ� رَسُولَ ا��

�بُ؟ قَ  لا� ��ن� قلَْبَهُ بينََْ ��صْبُعَينِْ مِنْ «: الَ لتََتقَلَ
�
ِ مِنْ بنيَِ �دَٓمَ مِنْ �شرٍََ ا نعََمْ، مَا مِنْ َ�لْقِ ا��

�ناَ ��نْ لاَ  َ رَب نْ شَاءَ ��زَا�هَُ، فَ�سَْ��لُ ا��
�
ُ عَز� وََ�ل� ��قاَمَهُ، وَا نْ شَاءَ ا��

�
، فاَ ِ ا �زُیِغَ قلُوُبنََ  ��صَابِعِ ا��

ابُ  �هُ هُوَ الوَْه� ن
�
نهُْ رَحمَْةً، ا ذْ هَدَاَ�، وَ�سَْ��ُ�ُ ��نْ يهَبََ لنَاَ مِنْ َ�ُ

�
 .»بعَْدَ ا

ذَا كاَنَ : قلُتُْ ِ��مِّ سَلمََةَ   . ث
�
َ ا ِ صَلى� اللهُ �لَیَْهِ وَسَلم� َ� ��م� المُْؤْمِِ�ينَ، مَا كاَنَ ��كْثرََ دُ�اَءِ رَسُولِ ا��

ِّتْ قلَبيِْ �لىََ دِینِكَ «: التَْ كاَنَ ��كْثرَُ دُ�اَئهِِ عِنْدَكِ؟ قَ  ِّبَ القُْلوُبِ، ثَ� : فقَُلتُْ َ�ُ : قاَلتَْ » َ� مُقلَ
، مَا ��كْثرََ دُ�اَءَكَ  ِ ِّتْ قلَبيِْ �لىََ دِینِكَ؟ قاَلَ : َ� رَسُولَ ا�� ِّبَ القُْلوُبِ، ثَ� َ� ��م� «: َ� مُقلَ

�هُ لَ�ْ  ن
�
ِ عَز� وََ�ل� مَا شَاءَ ��قاَمَ، وَمَا سَلمََةَ، ا لا� وَقلَْبُهُ بينََْ ��صْبُعَينِْ مِنْ ��صَابِعِ ا��

�
، ا سَ مِنْ �دَٓمِيٍّ

  .»شَاءَ ��زَاغَ 

2) Matan-matan hadis riwayat Ummu al-Mu’mini>n ‘A<’isya>h 
عُ الن�بيِ� صَلى� اللهُ �َ : عَنْ �اَ�شَِةَ، قاَلتَْ   . �ٔ  ِّبَ كُنْتُ ��سمَْ َ �كُْثرُِ ��نْ یدَْعُوَ بِهِ َ� مُقلَ لیَْهِ وَسَلم�

ِّتْ قلَبيِْ �لىََ دَینِْكَ، قلُتُْ  عُكَ �كَْثرُُ ��نْ تدَْعُوَ بهِاَ : القُْلوُبِ ثَ� َ� رَسُولَ اللهِ، دَعْوَةٌ ��رَاكَ وَ��سمَْ
ِّتْ قلَبيِْ �لىََ دَینِْكَ، قاَلَ  ِّبَ القُْلوُبِ ثَ� صْبَعَينِْ مِنْ لَ «: َ� مُقلَ

�
لا� وَقلَبُْهُ بينََْ ا

�
�سَْ مِنْ �دَٓمِيٍّ ا

نْ شَاءَ ��زَا�هَُ 
�
نْ شَاءَ ��قاَمَهُ، وَا

�
 .»��صَابِعِ اللهِ، ا

لا� قاَلَ : عَنْ �اَ�شَِةَ قاَلتَْ   . ب
�
مَاءِ ا لىَ الس�

�
َ رَ��سَهُ ا َ� «: مَا رَفعََ رَسُولُ اللهِ صَلى� اللهُ �لَیَْهِ وَسَلم�

ِّتْ قلَْبيِ �لىََ طَاعَتِكَ مُصرَِّ   .»فَ القُْلوُبِ ثَ�

اَ قاَلتَْ   . ت لا� قاَلَ : عَنْ �اَ�شَِةَ، ��نه�
�
مَاءِ ا لىَ الس�

�
َ رَ��سَهُ ا ِ صَلى� اللهُ �لَیَْهِ وَسَلم� : مَا رَفعََ رَسُولُ ا��

ِّتْ قلَبيِْ �لىََ طَاعَتِكَ « ِفَ القُْلوُبِ، ثَ�  .»َ� مُصرَّ

، �كُْثرُِ ��نْ یدَْعُوَ بهِاَ: شَةَ قاَلتَْ ��ن� �اَ�ِ   . ث َ ِ صَلى� اللهُ �لَیَْهِ وَسَلم� َ� «: دَعَوَاتٌ كاَنَ رَسُولُ ا��
تْ قلَْبيِ �لىََ دِینِكَ  ِّ ِّبَ القُْلوُبِ ثَ� �كَ �كُْثرُِ تدَْعُو بهِذََا : فقَُلتُْ : ، قاَلتَْ » مُقلَ ن

�
، ا ِ َ� رَسُولَ ا��

�اَءِ، فقََ  ذَا شَاءَ ��زَا�هَُ، «: الَ ا��
�
، فاَ ِ عَز� وََ�ل� ِ ا�� ن� قلَبَْ اْ�دَٓمِيِّ بينََْ ��صْبُعَينِْ مِنْ ��صَابِع

�
ا

ذَا شَاءَ ��قاَمَهُ 
�
 .»وَا
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َ كاَنَ �كُْثرُِ ��نْ یقَُولَ   . ج ِ صَلى� اللهُ �لَیَْهِ وَسَلم� ِّبَ ا«: عَنْ �اَ�شَِةَ، ��ن� رَسُولَ ا�� لقُْلوُبِ َ� مُقلَ
تْ قلَْبيِ �لىََ دِینِكَ وَطَاعَتِكَ  ِّ ِ : فقَِ�لَ َ�ُ » ثَ�  -: فقََالتَْ َ�ُ �اَ�شَِةُ : قاَلَ عَف�انُ  -َ� رَسُولَ ا��

�كَ �كُْثرُِ ��نْ تقَُولَ  ن
�
ِّتْ قلَبيِْ �لىََ دِینِكَ وَطَاعَتِكَ «: ا ِّبَ القُْلوُبِ ثَ� وَمَا «: قاَلَ . » َ� مُقلَ

�بَهُ یؤُْمِنيِّ  ِّبَ قلَبَْ عَبْدٍ قلَ ذَا ��رَادَ ��نْ یقُلَ
�
�هُ ا ن

�
حمَْنِ، ا �مَا قلُوُبُ العِْبَادِ بينََْ ��صْبُعَيِ الر� ن

�
قاَلَ » ، وَا

ِ عَز� وََ�ل� «: عَف�انُ   .»بينََْ ��صْبُعَينِْ مِنْ ��صَابِعِ ا��

3) Matan-matan hadis riwayat ‘Abdullah bin ‘Amru> bin al-‘A<s} 

رِو ْ�نِ العَْاصِ، یقَُولُ   . �ٔ  ، یقَُولُ : عَبْدَ اللهِ ْ�نَ عمَْ َ عَ رَسُولَ اللهِ صَلى� اللهُ �لَیَْهِ وَسَلم� �هُ سمَِ ن� «: ��ن
�
ا

ِفهُُ حَْ�ثُ �شََاءُ  حمَْنِ، كَقلَْبٍ وَاِ�دٍ، یصرَُّ صْبَعَينِْ مِنْ ��صَابِعِ الر�
�
ثمُ� » قلُوُبَ بنيَِ �دَٓمَ كلُ�هَا بينََْ ا

ِفْ قلُوُبنَاَ �لىََ طَاعَتِكَ «: قاَلَ رَسُولُ اللهِ صَلى� اللهُ �لَیَْهِ وَسَلم�َ  ِفَ القُْلوُبِ صرَّ  .»ا�لهُم� مُصرَّ

رٍو، یقَُولُ   . ب عْتُ عَبْدَ اللهِ ْ�نَ عمَْ َ یقَُولُ : سمَِ عْتُ رَسُولَ اللهِ صَلى� اللهُ �لَیَْهِ وَسَلم� ن� «: سمَِ
�
ا

 َ ِفُ كَیْفَ �شََاءُ قلُوُبَ ب حمَْنِ كَقلَبٍْ وَاِ�دٍ، یصرَُّ صْبَعَينِْ مِنْ ��صَابِعِ الر�
�
ثمُ� یقَُولُ » نيِ �دَٓمَ بينََْ ا

لىَ طَاعَتِكَ «: رَسُولُ اللهِ صَلى� اللهُ �لَیَْهِ وَسَلم�َ 
�
ِفْ قلُوُبنَاَ ا ِفَ القُْلوُبِ، صرَّ  .»ا�لهُم� مُصرَّ

عَ عَبْدَ اللهِ   . ت �هُ سمَِ رٍو، یقَُولُ ��ن حمَْنِ، :  �نَْ عمَْ ن� قلَْبَ ا�نِْ �دَٓمَ كلُ�هاَ بينََْ ��صْبُعَينِْ مِنْ ��صَابِعِ الر�
�
ا

ِفهُُ كَیْفَ �شََاءُ، ثمُ� قاَلَ رَسُولُ اللهِ صَلى� اللهُ �لَیَْهِ وَسَلم�َ  ِفَ «: كَقلَْبٍ وَاِ�دٍ یصرَُّ ا�لهُم� مُصرَّ
لىَ طَاعَتِكَ القُْلوُبِ اصرِْفْ قلُوُ 

�
 .»بنَاَ ا

َ یقَُولُ   . ث ِ صَلى� اللهُ �لَیَْهِ وَسَلم� عَ رَسُولَ ا�� �هُ سمَِ رٍو، ��ن ِ �نَْ عمَْ عَ عَبْدَ ا�� �هُ سمَِ ن� قلُوُبَ بنيَِ «: ��ن
�
ا

حمَْنِ عَز� وََ�ل� كَقلَبٍْ وَاِ�دٍ، یُ  صْبَعَينِْ مِنْ ��صَابِعِ الر�
�
ِفُ كَیْفَ �شََاءُ �دَٓمَ كلُ�هاَ بينََْ ا ثمُ� قاَلَ » صرَّ

ِ صَلى� اللهُ �لَیَْهِ وَسَلم�َ  لىَ طَاعَتِكَ «: رَسُولُ ا��
�
ِفَ القُْلوُبِ، اصرِْفْ قلُوُبنَاَ ا  .»ا�ل�هُم� مُصرَّ

ِ صَلى� اللهُ �لَیَْهِ وَسَلم�َ   . ج رِو ْ�نِ العَْاصيِ، ��ن� رَسُولَ ا�� ِ �نِْ عمَْ قلَبُْ ا�نِْ « :  قاَلَ عَنْ عَبْدِ ا��
�بَهُ  بَهُ قلَ ِّ ذَا شَاءَ ��نْ یقُلَ

�
، ا صْبَعَينِْ مِنْ ��صَابِعِ الجَْب�ارِ عَز� وََ�ل�

�
، فكاََنَ �كُْثرُِ ��نْ » �دَٓمَ بينََْ ا

ِفَ القُْلوُبِ «: یقَُولَ   .»َ� مُصرَّ

4) Matan-matan hadis riwayat al-Nawwa>s bin al-Sam‘a>n 

عْتُ   . �ٔ  ، قاَلَ سمَِ بيِ� عَانَ الِْ�َ اسَ �نَْ سمَْ َ یقَُولُ : الن�و� عْتُ رَسُولَ اللهِ صَلى� اللهُ �لَیَْهِ وَسَلم� مَا «: سمَِ
نْ شَاءَ ��زَا�هَُ 

�
نْ شَاءَ ��قاَمَهُ، وَا

�
حمَْنِ ا صْبَعَينِْ مِنْ ��صَابِعِ الر�

�
لا� بينََْ ا

�
وَكاَنَ رَسُولُ » مِنْ قلَبٍْ ا
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َ یقَُولُ اللهِ صَلى�  تْ قلُوُبنَاَ �لىََ دَینِْكَ، وَالمِْيزَانُ بِیَدِ «:  اللهُ �لَیَْهِ وَسَلم� ِّ ِّبَ القُْلوُبِ ثَ� ا�لهُم� مُقلَ
لىَ یوَْمِ القِْ�اَمَةِ 

�
فِضُ �خَٓرِ�نَ ا حمَْنِ �رَْفعَُ ��قْوَامًا وَيخَْ  .»الر�

،  . ب بيِ� عَانَ الِْ�َ اسُ ْ�نُ سمَْ ثنيَِ الن�و� َ یقَُولُ : قاَلَ  َ�د� ِ صَلى� اللهُ �لَیَْهِ وَسَلم� عْتُ رَسُولَ ا�� مَا «: سمَِ
نْ شَاءَ ��زَا�هَُ 

�
نْ شَاءَ ��قاَمَهُ، وَا

�
حمَْنِ، ا صْبَعَينِْ مِنْ ��صَابِعِ الر�

�
لا� بينََْ ا

�
وَكانَ رَسُولُ » مِنْ قلَبٍْ ا

َ یقَُولُ  ُ �لیْهِ وسلم� ِ صلى� ا�� تَ القُْلوُبِ، ث�ِّتْ قلُوُبنَاَ �لىََ دِینِكَ �َ : " ا�� وَالمِْيزَانُ : قاَلَ .  مُ�بِّ
لىَ یوَْمِ القِْ�اَمَةِ 

�
فِضُ �خَٓرِ�نَ، ا حمَْنِ، �رَْفعَُ ٔ�قْوَامًا وَيخَْ  بِیَدِ الر�

بيِ� یقَُولُ   . ت عَانَ الِْ�َ اسَ �نَْ سمَْ عْتُ الن�و� ِ صَلى� : سمَِ عْتُ رَسُولَ ا�� َ یقَُولُ سمَِ مَا «: اللهُ �لَیَْهِ وَسَلم�
نْ 

�
نْ شَاءَ ��نْ یقُِيمهَُ ��قاَمَهُ، وَا

�
لا� وَهُوَ بينََْ ��صْبُعَينِْ مِنْ ��صَابِعِ رَبِّ العَْالمَِينَ، ا

�
شَاءَ  مِنْ قلَْبٍ ا

ِّتْ قلُوُبنََ «: وَكاَنَ یقَُولُ » ��نْ �زُیِغهَُ ��زَا�هَُ  ِّبَ القُْلوُبِ ثَ� حمَْنِ َ� مُقلَ ا �لىََ دِینِكَ، وَالمِْيزَانُ بِیَدِ الر�
فِضُهُ وَ�رَْفعَُهُ   .»يخَْ

5) Matan-matan hadis riwayat Anas bin Ma>lik 

َ �كُْثرُِ ��نْ یقَُولَ : عَنْ ���سٍَ قاَلَ   . �ٔ  ُ �لَیَْهِ وَسَلم� ِ صَلى� ا�� ِّتْ «: كاَنَ رَسُولُ ا�� ِّبَ القُلوُبِ ثَ� َ� مُقلَ
، �مَٓ��ا بِكَ وَبِمَا جِْ�تَ بِهِ فهَلَْ تخََافُ �لَیَْناَ؟ قاَلَ : ، فقَُلْتُ » �لىََ دِینِكَ قلَْبيِ  ِ : َ� رَسُولَ ا��

بهُاَ كَیْفَ �شََاءُ « ِّ ِ یقُلَ ن� القُلوُبَ بينََْ ��صْبُعَينِْ مِنْ ��صَابِعِ ا��
�
 .»نعََمْ، ا

َ �كُْثرُِ ��نْ یقَُولَ كاَنَ الن�بيِ� صَلى� : عَنْ ���سٍَ قاَلَ   . ب ِّتْ «: اللهُ �لَیَْهِ وَسَلم� ِّبَ القُْلوُبِ، ثَ� َ� مُقلَ
، �مَٓ��ا بِكَ وَبِمَا جِ�ْتَ بِهِ، فهََلْ تخََافُ �لَیَْناَ؟ : قاَلَ . » قلَْبيِ �لىََ دِینِكَ  ِ فقَُلْناَ َ� رَسُولَ ا��

ن� القُْلوُبَ بينََْ �� «: فقَاَلَ : قاَلَ 
�
بهُاَنعََمْ، ا ِّ ِ عَز� وََ�ل� یقُلَ   ٩٧»صْبُعَينِْ مِنْ ��صَابِعِ ا��

، قاَلَ   . ت َ �كُْثرُِ ��نْ یقَُولَ : عَنْ ���سَِ ْ�نِ مَاِ�ٍ ِ صَلى� اللهُ �لَیَْهِ وَسَلم� ِّبَ «: كاَنَ رَسُولُ ا�� َ� مُقلَ
تْ قلَْبيِ �لىََ دِینِكَ  ِّ ابهُُ » القُْلوُبِ، ثَ� ، ��تخََافُ �لَیَْناَ وَقدَْ �مَٓ��ا : وَ��هُْ�ُ  فقَاَلَ َ�ُ ��صحَْ ِ َ� رَسُولَ ا��

ِّبهُاَ«: بِكَ، وَبِمَا جِْ�تَ بِهِ؟ قاَلَ  ِ یقُلَ ن� القُْلوُبَ بِیَدِ ا��
�
 .»ا

Setelah melakukan pengklasifikasian matan-matan hadis berdasarkan 

sumbernya dari sahabat. Peneliti melihat banyaknya variasi riwayat, baik dari 

segi riwayat yang ringkas dan panjangnya, ragam lafalnya, urutan kalimatnya 

                                                           
97Ah}mad bin H}anbal, Al-Musnad, Juz X, h. 360. 
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ataupun gambaran peristiwa penyampaian hadis. Namun, secara subtansi, matan-

matan hadis tersebut tidak nampak adanya ‘illah, bahkan dengan banyaknya 

sahabat yang meriwayatkan hadis tersebut menguatkan bahwa Rasulullah 

mengamalkan dan mengajarkannya kepada sahabat, terlebih lagi kepada 

isterinya. Dengan demikian, hadis tentang hati dapat beruba kapan saja dapat 

dinyatakan terhindar dari ‘illah, dan diriwayatkan secara makna mulai dari 

sahabat. Selanjutnya, peneliti akan malakukan penelitian apakah terjadi sya>z\ 

pada matan-matan hadis tersebut atau tidak. 

b) Meneliti matan hadis dari aspek pertentangan (sya>z\) 

Selanjutnya untuk membuktikan apakah hadis tentang hati dapat berubah 

kapan saja mengandung pertentangan atau tidak, maka diperlukan langkah-

langkah, berikut: 

1) Pertentangan dengan al-Qur’an 

Matan-matan hadis tentang hati dapat berubah kapan saja sama sekali 

tidak bertentangan dengan al-Qur’a>n. Bahkan hadis tersebut memiliki banyak 

ayat pendukung, di antaranya QS. A<li ‘Imra>n / 03: 08, sebagai\\ berikut: 
ابُ  �كَ ��نتَْ الوَْه� ن

�
ةً ا نكَْ رَحمَْ ذْ هَدَیْ�َ�اَ وَهَبْ لنَاَ مِنْ َ�ُ

�
�ناَ لاَ �زُغِْ قلُوُبنَاَ بعَْدَ ا   رَب

Terjemahnya; 

(Mereka berdoa) “Ya Tuhan kami, janganlah Engkau condongkan hati 
kami kepada kesesatan setelah engkau berikan pentunjuk kepada kami, 
dan karuniakanlah kepada kami rahmar dari sisi-Mu, sesungguhnya 
Engkau Maha Pemberi.”98 

Ayat tersebut pada daranya lanjutan dari penegasan bahwa Allah 

menurunkan kitab (al-Qur’an) kepada Rasulullah yang di dalamnya terdapat 

ayat-ayat yang telah jelas maksudnya. Selain itu, terdapat pula ayat-ayat yang 

                                                           
98Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 50.   
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masih samar-samar maksudnya dan hanya Allah-lah bersama orang berilmu yang 

dapat mengetahuinya (menurut sebagian mufassir), sementara orang yang dalam 

hatinya terjangkit sebuah penyakit maka ia akan mengikuti ayat yang samar-

samar tersebut untuk menimbulkan fitnah. Sehingga pada ayat tersebut menurut 

beberapa mufassir, doa yang termaktub di dalamnya ialah doa orang berilmu agar 

istiqamah dalam kebenaran setelah diberikan petunjuk. Terlepas dari hal 

tersebut, QS. ‘A<li ‘Imra>n03: 08 di atas merupakan pengajaran atau tarbiah dari 

Allah  bahwa hati dapat berubah kapan saja. Dengan demikian, hadis tersebut 

dapat disebut sebagai penegasan terhadap eksistensi al-Qur’an itu sendiri. 

2) Tidak bertentanngan dengan hadis yang lebih s}ah}i>h}. 

Hadis tersebut tidak bertentangan dengan hadis sahih lainnya, sebab 

imam Muslim juga meriwayatkan hadis tersebut dalam kitabnya. Sehingga 

keterlibatan imam Muslim dalam periwayatan hadis tersebut dapat menunjang 

kevalidan hadis tersebut dari Rasulullah. 

3) Tidak bertentangan dengan fakta sejarah 

Secara fakta sejarah, hadis tersebut sangat relevan. Sebab, dalam sejarah 

tercatat begitu banyak di antara manusia yang berpindah dari satu keyakinan 

kepada keyakinan lain selain Islam, atau tidak istiqamah dalam ketaatan pada 

perintah Allah dan dengan mudahnya melakukan maksiat kepada Allah. Salah 

seorang (mantan) sahabat yang tidak mampu mempertahankan keimananya ialah 

‘Ubaidullah bin Jah}syi yang memeluk agama nasrani ketika hujrah ke negeri 

H}abasya hingga ia wafat dalam keadaan memeluk agama nasrani. Bahkan pada 

saat ini pun, perpindahan keyakinan dari Islam ke non-Islam (murtad) sangat 

marak terjadi, khususnya dikalangan artis yang meramaikan media pemberitaan. 

Hal tersebut menunjukkan bahwa hati sangat mudah berubah-ubah. Oleh karena 
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itu, penting memanjatkan doa kemantapan hati dalam memelihara keyakinan 

Islam dan ketaatan kepada Allah yang maha pemilik dan penentu. 

4) Tidak bertentangan dengan logika (akal sehat) 

Hadis tentang hati dapat berubah kapan saja tidak bertentangan dengan 

akal sehat. Sebab hati merupakan tempat di mana keimanan, ketakwaan, 

perasaan dan sebagainya bersemayam. Dalam hal ini, akal harus dibarengi 

keimanan yang kuat, sebab akal yang memiliki keterbatasan dalam menangkap 

sesuatu seringkali menentan keimanan. Oleh karena itu, disamping meminta 

kemantapan hati dalam ketaatan, Rasulullah juga telah mengajarkan untuk 

meminta petunjuk atau bimbingan dari Allah, agar akal yang terbatas tidak 

membuat hati mudah tergoyahkan. 

Setelah melakukan perbandingan matan-matan hadis, peneliti menilai 

bahwa hadis tentang hati dapat berubah kapan saja tidak memiliki ‘illah, 

sekalipun terdapat di dalamnya perbedaan antar matan-matan hadis. Akan tetapi 

hal tersebut tidak merusak makna subtansi hadis. Selain itu, hadis tersebut juga 

terhindar dari sya>z\, bahkan sejalan dengan al-Qur’a>n, hadis sahih, fakta sejarah 

dan akal sehat. Sehingga seluruh matan hadis tentang hati dapat berubah kapan 

saja dapat dinyatakan sahih, baik dari segi sanad maupun matannya, dan dapat 

dijadikan hujjah. 

5. Takhri>j al-h}adi>s\ tentang banyak tertawa mematikan hati  

a. Penelusuran hadis  

1) Menelusuri hadis dengan metode salah satu lafal 

Peneliti menelusuri hadis tersebut melalui 3 lafal yang terdapat pada 

sampel hadis, yaitu; 
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a) Menelusuri hadis dengan kata المحارم 

 ٩٩..٣١٠: ٢,, ٢ت زهد ...: اتق المحارم �كن ٔ�عبد الناس

b) Menelusuri hadis dengan kata الض�ك 

, ١٩ هد�ه ز ,, ٢ت زهد : ؤ�قل الض�ك فإنّ كثرة الض�ك تمیت القلب  ,�كثروا, ولا�كثر
 ٣١٠.١٠٠: ٢حم ,, ٢٤

c) Menelusuri hadis dengan kata القلب 
 ٢٤.١٠١, ١٩ د�ه زه,, ٢ت زهد : فإنّ كثرة الض�ك تمیت القلب 

Penjelasan kode: )ت(  adalah kode untuk al-Turmuz\i> dalam kitab Sunan-

nya, )ه�(  adalah kode untuk Ibn Ma>jah dalam kitab Sunan-nya dan ) حم(  adalah 

kode untuk Ah}mad bin H}anbal dalam kitab Musnad-nya. 

2) Menelusuri hadis dengan metode awal matan 

Pada metode ini digunakan 2 kitab dalam melacak hadis, yaitu; 

a) Kitab Mausu>‘ah al-At}ra>f 

؟مَنْ یَ���ُ  .١ ُ مَنْ یعَْمَلُ بهِِن� ن� ��وْ یعَُلمِّ مَاتِ فَ�عَْمَلُ بهِِ ,, ٢٣٠٥ت .... : ذُ عَنيِّ هَؤُلاَءِ الكلَِ
 .٩٣٠صحی�ة ,, ٢٢مك ,, ١٩٨: ٢شج ,, ٥١٧١مشكاة 

؟ .٢ مُهُن� مَنْ یعَْمَلُ بهِِن� ، ��وْ یعَُلِّ ن� سَ خِصَالٍ فَ�عَْمَلُ بهِِ : ٢حم  ....:مَنْ یَ��ُ�ذُ مِنيِّ خمَْ
٣١٠.١٠٢ 

Penjelasan kode;  )ت( al-Turmuz\i> dalam kitab Sunan-nya, )حم(  Ah}mad 

bin H}anbal dalam kitab Musnad-nya, )شج(  dalam kitab Uma>li> al-Syajarah, 

)صحی�ة(  al-Alba>ni> dalam kitab al-Silsilah al-S}ah}i>h}ah-nya, )مشكاة(  al-Tibri>zi> 

                                                           
99A. J. Wijnsic, Al-Mu‘jam al-Mufahras li Alfa>z} al-H}adi>s\ al-Nabawi>, Juz I , h. 438. 
100A. J. Wijnsic, Al-Mu‘jam al-Mufahras li Alfa>z} al-H}adi>s\ al-Nabawi>, Juz III, h. 486. 
101A. J. Wijnsic, Al-Mu‘jam al-Mufahras li Alfa>z} al-H}adi>s\ al-Nabawi>, Juz V, h. 546. 
102Abu> H}a>jar Zaglu>l, Mawsu>‘ah At}ra>f, Juz VIII, h. 608. 
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dalam kitab Misyka>h al-Mas}a>bi>h}-nya dan )مك(  al-Khara>’it}i> dalam kitab 

Maka>rim al-Akhla>q-nya. 

b) Kitab al-Fath} al-Kabi>r fi D}amm al-Ziya>dah 

لىَ (( .١
�
�قِ المََ�ارِمَ �كَُنْ ٔ�عْبَدَ الن�اسِ وارْضَ بِمَا قسََمَ الله َ�َ �كَُنْ ٔ�غْنى الن�اس ؤ�حسِنْ ا ات

ِ�ك فإن� َ�ارك �كَُنْ مُؤمِ  ب� لِنفَْسِكَ �كَُنْ مُسْلِماً وَلاَ �كُْثرِِ الض� �اً ؤ�حِب� ِ�لن�اسِ مَا تحُِ
ِ�كَ تمُیتُ القلَبَْ  ةَ الض�  ١٠٣.عَن ٔ�بي هُرَْ�رَة) حم ت هَب)) (كَثرَْ

 َ�َ �كَُنْ مِنْ َ� ��َ� هُرَْ�رَةَ كُنْ وَرِ�اً �كَُنْ مِنْ ��عْبَدِ الن�اسِ، وَارْضَ بِمَا قسََمَ الله) ز(( ( .٢
ب� لِنفَْسِكَ وَ��هْلِ بَ�ِْ�كَ، وَاكْرَهْ لهَُمْ مَا  ��غْنىَ الن�اسِ، وَ��حِب� ِ�لْمُسْلِمِينَ وَالمؤُْمِِ�ينَ مَا تحُِ

 
�
حْسَانٍ �كَُنْ مُسْلِماً وَا

�
كَ �كَْرَهُ لِنفَْسِكَ وَ��هْلِ بَ�ِْ�كَ �كَُنْ مُؤْمِ�اً، وََ�اوِرْ مَنْ َ�اوَرْتَ ِ� ��

ِ�كِ فسََادُ القْلَْبِ  ةَ الض� ن� كَثرَْ
�
ِ�كِ فاَ ةَ الض�  ١٠٤ عَن �بئ هُرَْ�رَة) هـ)) (وَكَثرَْ

Penjelasan kode: )ت(  al-Turmuz\i> dalam kitab Sunan-nya, )ه(  Ibn Ma>jah 

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

Musnad-nya dan ) هب(  al-Baihaqi> dalam kitab Syu‘b al-I<ma>n-nya. 

b. Pengumpulan hadis-hadis semakna, i‘tiba>r al-sanad dan skema hadis 

Setelah melakukan pencarian pentunjuk untuk menelusuri letak hadis 

pada kitab-kitab sumber melalui 2 metode, tidak banyak petunjuk yang dapat 

mengarahkan keberbagai kitab sumber. Petunjuk-petunjuk di atas menunjukkan 

bahwa hadis tersebut hanya terdapat pada kitab Sunan al-Turmuz\i>, Sunan Ibn 

Ma>jah dan Musnad Ah}mad bin H}anbal. Adapun hadis-hadis tersebut ialah; 

1) Riwayat dalam kitab Sunan al-Turmuz\i> 

افُ البَصرِْي� قاَلَ  و� ثنَاَ ِ�شرُْ �نُْ هِلاَلٍ الص� ثنَاَ جَعْفَرُ ْ�نُ سُلیَْمَانَ، عَنْ ��بيِ طَارِقٍ، عَنْ : َ�د� َ�د�
ُ �لَیَْهِ وَسَلم�َ : الحسََنِ، عَنْ ��بيِ هُرَْ�رَةَ، قاَلَ  ِ صَلى� ا�� مَنْ یَ��ُ�ذُ عَنيِّ هَؤُلاَءِ «: قاَلَ رَسُولُ ا��

ن� ال ُ مَنْ یعَْمَلُ بهِِ ن� ��وْ یعَُلمِّ مَاتِ فَ�عَْمَلُ بهِِ ، فَ��َ�ذَ : فقَُلْتُ : ؟ فقَاَلَ ��بوُ هُرَْ�رَةَ »كلَِ ِ ��َ� َ� رَسُولَ ا��
                                                           

103Jala>l al-Di>n al-Suyu>t}i>, Al-Fath al-Kabi>r …., Juz I, h. 33. 
104Jala>l al-Di>n al-Suyu>t}i>, Al-Fath al-Kabi>r …, Juz III, h. 360. 
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سًا وَقاَلَ  ُ َ�َ �كَُ «: بِیَدِي فعََد� خمَْ �قِ المََ�ارِمَ �كَُنْ ��عْبَدَ الن�اسِ، وَارْضَ بِمَا قسََمَ ا�� نْ ��غْنىَ ات
ب� لِنفَْسِكَ �كَُنْ مُسْلِمًا، وَلاَ �كُْثرِِ  لىَ َ�ارِكَ �كَُنْ مُؤْمِ�اً، وَ��حِب� ِ�لن�اسِ مَا تحُِ

�
 الن�اسِ، وَ��حْسِنْ ا

ِ�كِ تمُِیتُ القلَبَْ  ةَ الض� ن� كَثرَْ
�
ِ�كَ، فاَ   ١٠٥.»الض�

2) Riwayat dalam kitab Sunan Ibn Ma>jah 

ثنَاَ �كَْرُ �ْ   . �ٔ  ثنَاَ ��بوُ �كَْرٍ الحَْنفَِي� قاَلَ : نُ َ�لفٍَ قاَلَ َ�د� ثنَاَ عَبْدُ الحَْمِیدِ ْ�نُ جَعْفَرٍ، عَنْ : َ�د� َ�د�
، عَنْ ��بيِ هُرَْ�رَةَ، قاَلَ  ِ ْ�نِ حُ�ينٍَْ ْ�رَاهِيمَ ْ�نِ عَبْدِ ا��

�
ِ صَلى� اللهُ �لَیَْهِ وَسَلم�َ : ا : قاَلَ رَسُولُ ا��
ِ�كِ تمُِیتُ القْلَبَْ لاَ �كُْثرُِ « ةَ الض� ن� كَثرَْ

�
ِ�كَ، فاَ  ١٠٦.»وا الض�

دٍ قاَلَ   . ب ناَنٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، : �ليَِ� ْ�نُ مُحَم� ثنَاَ ��بوُ مُعَاوِیةََ، عَنْ ��بيِ رََ�اءٍ، عَنْ �رُْدِ �نِْ س�ِ َ�د�
ِ صَلى� اللهُ �لَیَْهِ وَسَلم�َ قاَلَ رَسُ : قاَلَ : عَنْ وَاثَِ�َ ْ�نِ اْ��سْقَعِ، عَنْ ��بيِ هُرَْ�رَةَ  َ� ��َ� «: ولُ ا��

ب�  هُرَْ�رَةَ كُنْ وَرِ�اً، �كَُنْ ��عْبَدَ الن�اسِ، وَكُنْ قَِ�عًا، �كَُنْ ��شْكرََ الن�اسِ، وَ��حِب� ِ�لن�اسِ مَا تحُِ
ةَ لِنفَْسِكَ، �كَُنْ مُؤْمِ�اً، وَ��حْسِنْ جِوَارَ مَنْ َ�اوَرَكَ، �كَُنْ مُ  ن� كَثرَْ

�
ِ�كَ، فاَ سْلِمًا، وَ��قِل� الض�

ِ�كِ تمُِیتُ القْلَْبَ   ١٠٧.»الض�

3) Riwayat dalam kitab Musnad Ah}mad bin H}anbal  

ثنَاَ جَعْفَرٌ یعَْنيِ اْ�نَ سُلیَْمَانَ، عَنْ ��بيِ طَارِقٍ، عَنِ الحَْسَنِ، عَنْ ��بيِ  اقِ، َ�د� ز� ثنَاَ عَبْدُ الر� َ�د�
ِ صَلى� اللهُ �لَیَْهِ وَسَلم�َ : رَةَ، قاَلَ هُرَ�ْ  ، ��وْ «: قاَلَ رَسُولُ ا�� ن� سَ خِصَالٍ فَ�عَْمَلُ بهِِ مَنْ یَ��ُ�ذُ مِنيِّ خمَْ

؟ مُهُن� مَنْ یعَْمَلُ بهِِن� ِ : قاَلَ » یعَُلِّ هُن� فِيهاَ«: قاَلَ . قلُْتُ ��َ� َ� رَسُولَ ا�� ثمُ� قاَلَ » فَ��َ�ذَ بِیَدِي فعََد�
ُ َ�َ �كَُنْ ��غْنىَ الن�اسِ، «]: ٤٥٩:ص[ �قِ المََْ�ارِمَ �كَُنْ ��عْبَدَ الن�اسِ، وَارْضَ بِمَا قسََمَ ا�� ات

ب� لِنفَْسِكَ �كَُنْ مُسْلِمًا، وَلاَ �كُْثرِِ  لىَ َ�ارِكَ �كَُنْ مُؤْمِ�اً، وَ��حِب� ِ�لن�اسِ مَا تحُِ
�
وَ��حْسِنْ ا
ِ�كَ، ِ�كِ تمُِیتُ القْلَبَْ  الض� ةَ الض� ن� كَثرَْ

�
 ١٠٨.»فاَ

Berdasarkan pengumpulan hadis objek kajian yang telah ditemukan pada 

kitab sumber, peneliti hanya menemukan 4 jalur periwayatan, yaitu; 1 riwayat 

                                                           
105Al-Turmuz\i>, Al-Ja>mi‘ al-S}ah}i>h}, Juz IV, h. 551. 

106Ibn Ma>jah, Sunan Ibn Ma>jah, h. 696. 
107Ibn Ma>jah, Sunan Ibn Ma>jah, h. 699. 
108Ah}mad bin H}anbal, Al-Musnad.., Juz VIII, h. 166. 
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pada kitab Sunan al-Turmuz\i>, 2 riwayat pada kitab Sunan Ibn Ma>jah dan 1 

riwayat pada kitab Musnad Ah}mad bin H}anbal. 

Riwayat-riwayat tersebut hanya dinukilkan dari satu orang sahabat saja, 

yaitu Abu> Hurairah sekaligus menunjukkan bahwa hadis tersebut tidak memiliki 

sya>hid. Sementara pada kalangan tabi‘in terdapat 3 orang yang menerima hadis 

tersebut dari Abu> Hurairah, yaitu al-H}asan, Ibra>hi>m bin ‘Abdillah dan Wa>s\ilah 

bin al-Asqa‘ yang berstatus muta>bi‘ dari hadis tersebut. Untuk lebih jelasnya, 

silahkan lihat skema hadis berikut: 
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c. Penelitian kualitas hadis 

1) Kualitas sanad hadis 

Sanad hadis yang menjadi sample penelitian pada hadis ini ialah riwayat 

dari imam Ibn Majah dari Bakr bin Khalf dari Abu> Bakr al-H}anafi> dari ‘Abd al-

H}ami>d dari Ibra>hi>m bin ‘Abdullah dari sahabat Abu> Hurairah. Alasan peneliti 

memilih sanad tersebut karena di antara 4 riwayat, sanad ini yang terlihat sangat 

aneh. Selain karena menyendiri dan lebih ringkas dibandingkan sanad Ibn Ma>jah 

yang lain, matan hadisnya juga lebih ringkas. Berikut kritik sanad hadis tersebut. 

a) Ibn Ma>jah 

Nama lengkapnya adalah Muh{ammad bin Ya>zid bin Ma>jah al-Raba’i> Abu> 

‘Abdillah al-Qazwaini>. Seorang h}a>fiz}\ terkenal, Peneliti kitab al-Sunan. Namanya 

dinisbahkan kepada golongan rabi’ah yang bertempat tinggal di Qazwain, salah 

satu kota di ‘Ira>q bagian Persia yang terkenal dan banyak menghasilkan ulama. 

Dia lahir di Qazwain pada tahun 207 H/824 M. Al-Z|ahabi> mengatakan bahwa dia 

lahir pada tahun 209 H dan wafat pada tanggal 22 Ramadan tahun 273 H dengan 

usia 64 tahun. Ja‘far bin Idri>s menambahkan bahwa dia wafat pada hari senin dan 

dikebumikan pada hari selasa. Pendapat lain mengatakan bahwa dia wafat pada 

tahun 275 dalam usia 67 tahun. Namun al-Z|ahabi mengatakan bahwa pendapat 

yang pertama lebih kuat. Adapun negeri yang pernah dikunjunginya antara lain; 

‘Ira>q, Bas{rah, Ku>fah, Bagda>d, Makkah, Sya>m (Damaskus), Mesir, dan Rayyi.109 

                                                           
109Lihat Ibn Khalka>n, Wafaya>t al-A‘ya>n.., Juz IV, h. 279., lihat juga Ah{mad bin 

Muh{ammad al-Adnarwi>, T{abaqa>t al-Mufassiri>n, (Cet. I; Madi>nah: Maktabah al-’Ulu>m wa al-
Hikam, 1997), h. 35., Ibn Nuqt}ah, Muh}ammad bin ‘Abd al-Gani> bin Abi> Bakr al-H}anbali> al-
Bagda>di>, Al-Taqyi>d li Ma’rifah Ruwa>h al-Sunan wa al-Masa>ni>d, (Cet. I; t.t.: Da>r al-Kutub al-
‘Ilmiyyah, 1408 H/1988 M), h. 121; al-Z|ahabi>, Ta>ri>kh al-Isla>m.., Juz VI, h. 625., Abu> al-H}ajja>j al-
Mizzi>, Tahz\i>b al-Kama>l..., Juz XXVII, h. 41., Khair al-Di>n bin Mah}mu>d bin Muh}ammad bin ‘Ali> 
bin Fa>ris al-Zarkuli>, Al-A‘la>m, Juz III, (Cet. XV; t.t.: Da>r al-‘Ilm li al-Mala>yi>n, 2002 M), h. 144.  
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Ibn Ma>jah meriwayatkan hadis dari banyak guru, di antaranya; Bakr bin 

Khalf,  Muh}ammad bin al-S}abba>h} Hisya>m bin ‘Amma>r, Nas{r bin ‘Ali>, Ah{mad bin 

‘Abdah dan selainnya. Sedangkan di antara muridnya yang juga terbilang banyak, 

adalah: Ibra>hi>m bin Di>na>r, Isha>q bin Muh}ammad, Ja‘far bin Idri>s dan selainnya. 

Penilaian ulama kepadanya; al-Khali>li> menilaianya s\iqah kabi>r, muttafaq 

‘alaih, muh{taj bih, lahu ma’rifah bi al-h{adis\ wa h{afiz\, wa lahu mus}annafa>t fi al-

sunan wa al-tafsi>r wa al-ta>rikh wa ka>na’ a>rifan bi haz\a> al-sya’ni, muhaddis\ 

Qazwain gaira mud}a>fi’, Ibn Khalka>n dalam kitabnya mengatakan Ibn Ma>jah 

ima>m fi al h}adi>s\ ‘a>rifan bi ‘ulu>mihi wa jami>’ ma> yata’allaqu bihi, al-Z|ahabi> 

mengatakan al-h}a>fiz}\ al-kabi>r, al-h}ujjah, al-mufassi>r, wa h}a>fiz}\ Qazwain fi ‘as{rihi. 

Ibn Ma>jah sendiri pernah menyatakan bahwa “Aku menyodorkan kitab sunan ini 

kepada Abu> Zur’ah. Setelah ia memperhatikannya, ia berkata: “saya kira, jika 

kitab ini sampai di tangan umat, maka seluruh kitab ja>mi’ atau sebagian besar 

darinya akan diterlantarkan.” Ibn Hajar al-‘Asqala>ni> menilanya sebagai salah 

seorang imam yang h}a>fiz}. Dalam periwayatan hadis ia termasuk tabaqa>t ke-10.110 

Berdasarkan penilaian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa imam Ibn Ma>jah 

merupakan seorang imam dalam persoalan hadis, sekaligus perawi yang 

memenuhi kriteria ‘a>dil dan d}a>bit}. 

b) Bakr bin Khalf 

Nama lengkapnya ialah Bakr bin Khalf al-Bas}ri yang menunjukkan bahwa 

ia berasal dari negeri Bas}rah, sedang kunniah-nya adalah Abu> Bisyr. Ia kemudian 

                                                           
110Lihat Jala>l al-Di>n al-Suyu>t{i>, Tabaqa>t al-H}uffa>z\, (Cet. I; Beiru>t: Da>r al-Kutub al-

’Ilmiyah, 1403 H-1983 M), h. 283. Ibn H}a>jar al-’Asqala>ni, Tahz\i>b al-Tahz\i>b, Juz XI, h. 468., dan 
Taqri>b al-Tah}z\i>b, h. 514., Abu> al-H}ajja>j al-Mizzi>, Tah}z\i>b al-Kama>l..., Juz XXVII, h. 41., Ibn 
Khalka>n, Wafaya>t al-A’ya>n..., Juz IV, h. 279.  
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berpindah Makkah hingga wafat pada tahun 240 H.111 Adapun tahun lahirnya, 

peneliti belum menemukannya di kitab manapun. 

Di antara guru-gurunya ialah ‘Abd al-Kabi>r bin ‘Abd al-Maji>d, al-D}ah}h}a>k 

bin Makhlad, Sufya>n bin ‘Uyainah dan selainnya. Sedangkan di antara murid-

muridnya ialah imam al-Bukha>ri>, Ibn Ma>jah, Abu> Da>ud, Ah}mad bin H}anbal dan 

selainnya.112 

Tidak banyak ulama yang memberikan penilaian kepadanya. Di antara 

yang memberikan penilaiannya ialah; Ibn Hibba>n menilainya s\iqah,113 Yah}ya> bin 

Ma‘i>n menilainya ma> bih ba’s,114 Ibn H}ajar al-‘Asqala>ni> menilainya s}adu>q.115 

Abu> Da>ud mengatakan bahwa imam Ah}mad bin H}anbal memerintahkan dirinya 

untuk menulis hadis dari Bikr bin Khalf.116 Dengan demikian, peneliti menilai 

Bikr bin Khalf termasuk perawi yang ‘a>dil dan d}a>bit} sekalipun hanya sedikit 

yang menilainya. 

Data di atas menunjukkan bahwa jarak wafat antara imam Ibn Ma>jah (w. 

273 H) dengan Bikr bin Khalf (w. 40 H) adalah 33 tahun, maka terdapat 

kemungkinan keduanya untuk bertemu. Bahkan jika dilihat dari jarak lahir Ibn 

Ma>jah (l. 209 H) dengan wafat Bikr bin Khalf yang berjarak 31 tahun. Selain itu, 

keduanya sama-sama lahir di negeri ‘Ira>q dan Ibn Ma>jah pernah berkunjung ke 

kota Bas}rah, sehingga semakin menguatkan pertemuannya dengan Bikr bin 

                                                           
111Lihat Abu> Sa‘i>d ‘Abd al-Rah}man bin Ah}mad bin Yu>nus al-S}adafi>, Ta>ri>kh Ibn Yu>nus, 

Juz II, (Cet. I; Bairu>t: Da>r al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1421 H), h. 47., lihat juga al-Z|ahabi>, Ta>ri>kh al-
Isla>m.., Juz V, h. 800., 

112Lihat Abu> al-H}ajja>j al-Mizzi>, Tah}z\i>b al-Kama>l..., Juz IV, h. 205-208. 

113Lihat Ibn H}ibba>n, Al-S|iqa>h, Juz VIII, h. 150., 

114Lihat Ibn Abi> Ha>tim, Al-Jarh{ wa al-Ta‘di>l, Juz II, h. 385., 

115Lihat Ibn H}a>jar al-’Asqala>ni, Taqri>b al-Tah}z\i>b, h. 126. 

116Lihat Ibn H}a>jar al-’Asqala>ni, Tahz\i>b al-Tahz\i>b, Juz I, h. 481. 
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Khalf. Dengan demikian, persambungan sanad antara Ibn Ma>jah dan Bikr bin 

Khalf dapat dipertanggungjawabkan beserta s}igah h}addas\ana> yang digunakan. 

c) Abu> Bakr al-H}anafi> 

Nama lengkapnya ialah ‘Abd al-Kabi>r bin ‘Abd al-Maji>d bin ‘Ubaid bin 

Syari>k bin Zuhair bin Sa>riyah al-Bas}ri> yang menunjukkan bahwa ia berasal dari 

negeri Bas}rah dan berkunniah Abu> Bakr. Ia wafat di Bas}rah pada tahun 204 H, 

yakni pada masa pemerintahan khalifah ‘Abdullah bin Ha>ru>n.117 

Di antara guru-gurunya yang terbilang banyak ialah; ‘Abd al-H}ami>d bin 

Ja‘far, Sufya>n al-S|auri>, Syu‘bah bin al-H}ajja>j, Sa‘i>d bin ‘Aru>bah dan selainnya. 

Sedangkan murid-muridnya yang juga terbilang banyak ialah; Ah}mad bin 

H}anbal, Bikr bin Khalf, Yazi>d bin Sina>n, Muh}ammad bin Basysya>r dan 

selainnya.  

Penilaian ulama kepadanya: Yah}ya> bin Ma‘i>n dan Abu> H}a>tim menilainya 

lais bih ba’s (s}adu>q / s}a>lih} al-h}adi>s\),118 al-‘Ijli>, Ah}mad bin H}anbal, Abu> Zur‘ah, 

Ibn H}ibba>n, Ibn H}ajar, al-Z|ahabi> dan Ibn Sa‘ad menilainya s\iqah.119 Dengan 

demikian, peneliti menyimpulan bahwa ‘Abd al-Kabi>r bin ‘Abd l-Maji>d 

merupakan perawi yang ‘a>dil dan d}a>bit}.  

                                                           
117Lihat Abu> Nas}r Ah}mad bin Muh}ammad bin al-H}usain bin al-H}asan al-Bukha>ri> al-

Kala>ba>z\i>, Al-Hida>yah wa al-Irsya>d fi> Ma‘rifah Ahl al-S|iqah wa al-Sida>d, Juz II, (Cet. I; Bairu>t: 
Da>r al-Ma‘rifah, 1407 H), h. 496., Abu> al-H}ajja>j al-Mizzi>, Tah}z\i>b al-Kama>l..., Juz VIII, h. 243-
245. Dalam kitab tersebut juga menyebutkan daftar guru dan muridnya. 

118Lihat Yah}ya bin Ma‘i>n, Ta>ri>kh Ibn Ma‘i>n, Juz I, (Damsyq: Majma‘ al-Lugah al-
‘Arabiah\, 1405 H/ 1985 M), h. 88., Ibn Abi> Ha>tim,, Al-Jarh} wa al-Ta‘di>l, Juz VI, h. 62., Abu> al-
Wali>d Sulaima>n bin Khalf bin Sa‘ad bin Ayyu>b bin Wa>ris\ al-Qurt}ubi> al-Tajyabi>, Al-Ta‘di>l wa al-
Tajri>h}, Juz II, (Cet I: Riya>d}: Da>r al-Liwa>’ li al-Nasyr wa al-Tauzi>‘, 1406 H/1986 M), h. 921.  

119Lihat al-‘Ijli>, Ma‘rifah al-S|iqa>t, Juz II, h. 100., Ibn H}ibba>n, Al-S|iqa>h, Juz VIII, h. 420., 
Ibn H}a>jar al-’Asqala>ni, Taqri>b al-Tah}z\i>b, h. 360., al-Z|ahabi, Al-Ka>syif..., Juz I, h. 660., Ibn Sa‘ad, 
Al-T{abaqa>t al-Kubra>, Juz VII, (Cet. I; Bairu>t: Da>r al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1410 H/1990 M), h. 
219. 
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Data di atas menunjukkan bahwa jarak wafat antara Bikr bin Khalf (w. 

240 H) dengan Abu> Bakr al-H}anafi> (w. 204 H) adalah 36 tahun, maka terdapat 

kemungkinan keduanya untuk bertemu, sekalipun tidak dapat dilakukan 

pengukuran jarak lahir dan wafat antara keduanya. Bahkan keduanya sama-sama 

bertempat tinggal di Bas}rah, sehingga semakin menguatkan adanya kemungkinan 

pertemuan antara mereka.. Dengan demikian, peneliti menilai persambungan 

sanad antara Bikr bin Khalf dan Abu> Bakr al-H}anafi> dapat dipertanggung-

jawabkan beserta s}igah h}addas\ana> yang digunakan. 

d)  ‘Abd al-H}ami>d bin Ja‘far 

Nama lengkapnya ialah ‘Abd al-H}ami>d bin Ja‘far bin ‘Abdullah bin al-

H}akam bin Ra>fi‘ Ibn Sina>n al-Ausi> al-Ans}a>ri> al-Madi>ni> yang menunjukkan 

bahwa dia berasal dari suku Aus di Madinah dan berkunniah Abu> H}afs}.120 Ia 

wafat di Madinah pada tahun 153 H dalam usia 70 tahun (83 H).121 

Di antara guru-gurunya yang terbilang banyak ialah; Ibra>hi>m bin 

‘Abdullah bin H}ani>n, Zuhair bin Tami>m, Hisya>m bin ‘Urwah, Yah}ya> bin Sa‘i>d, 

dan selainnya. Sedangkan murid-muridnya yang juga terbilang banyak ialah; 

H}ammad bin Usa>mah, al-D}ah}h}a>k min Makhlad, ‘Abd al-Kabi>r bin ‘Abd al-Maji>d, 

‘I<sa> bin Yu>nus, Waki>‘ bin al-Jarra>h} dan selainnya. 

Penilaian ulama kepadanya: Sufya>n al-S|auri> dan Yah}ya> bin Sa‘i>d al-

Qat}t}a>n menilainya d}a‘i>f karena ia beraliran Qadariah, al-Nasa>’i> menilaianya lais 

bi al-qawi>122 dan terkadang menilainya lais bih ba’s, Abu> H}a>tim, Ibn ‘Adi> dan 

                                                           
120Lihat al-Bukha>ri>, Al-Ta>ri>kh al-Kabi>r, Juz VI, (Al-Dukn: Da>’irah al-Ma‘a>rif al-

‘Us\ma>niyyah, t.th), h. 51. 

121Lihat Abu> al-H}ajja>j al-Mizzi>, Tah}z\i>b al-Kama>l..., Juz XVI, h. 416-418. Dalam kitab 
tersebut juga menyebutkan daftar guru dan muridnya. 

122Lihat al-Nasa>’i>, Al-D}u‘afa>’ wa al-Matru>ku>n, (Cet. I; H}alb: Da>r al-Wa‘i>, 1396 H), h. 
72.  
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Ibn Sya>hi>n menilainya lais bih ba’s / la> ba’s bih dan pada kesempatan lain 

s\iqah,123 Yah}ya> bin Ma‘i>n, Ah}mad bin H}anbal, Ibn H}ibba>n, al-Z|ahabi> dan Ibn 

Sa‘ad menilainya s\iqah,124 Ibn H}ajar menilainya S}adu>q.125 Dengan demikian, 

peneliti menyimpulkan bahwa ‘Abd al-H}ami>d bin Ja‘far merupakan perawi yang 

‘a>dil dan d}a>bit}. Adapun penilaian d}a‘i>f pada dirinya lebih kepada faktor idiologi 

Qadariah yang ia anut. Hanya saja, dalam hal kualitas hadisnya dapat dikatakan 

hasan li z\a>tih jika menggunakan kriteria dari imam al-Turmuz\i> da tetap di 

anggap s}ah}i>h} jika mengacu pada kaedah imam al-Bukha>ri> dan Muslim. Terlebih 

lagi imam Muslim juga pernah meriwayatkan hadis darinya. 

Data di atas menunjukkan bahwa jarak wafat antara Abu> Bakr al-H}anafi> 

(204) dengan ‘Abd al-H}ami>d bin Ja‘far (w. 153 H) adalah 51 tahun, maka sangat 

sedikit kemungkinan keduanya untuk bertemu. Dalam hal ini, peneliti juga tidak 

dapat melakukan pengukuran jarak lahir Abu> Bakr al-H}anafi> (yang tidak 

ditemukan) dengan wafat ‘Abd al-H}ami>d bin Ja‘far. Pada sisi yang lain, 

keduanya tinggal di tempat yang berbeda Abu> Bakr al-H}anafi> di Bas}rah, 

sedangkan ‘Abd al-H}ami>d bin Ja‘far di Madinah. Namun, dalam hal ini peneliti 

beranggapan keduanya masih memiliki kemungkinan untuk bertemu, karena 

keduanya tergolong perawi yang ‘adil dan tidak ada tanda mursal ataupun tadli>s, 

bahkan dikuatkan dengan s}igah h}addas\ana> yang digunakan. 

                                                           
123Lihat, Ibn Abi> Ha>tim,, Al-Jarh} wa al-Ta‘di>l, Juz VI, h. 10., Ibn Sya>hi>n, Ta>ri>kh Asma>’ 

al-S|iqa>t, h. 159.  

124Lihat Yah}ya bin Ma‘i>n, Ta>ri>kh Ibn Ma‘i>n, Juz I, h. 170., Ibn H}ibba>n, Al-S|iqa>h, Juz 
VII, h. 122., al-Z|ahabi, Al-Ka>syif..., Juz I, h. 614., Ibn Sa‘ad, Al-T{abaqa>t al-Kubra>, Juz V, h. 450., 
Ibn H}a>jar al-’Asqala>ni, Tahz\i>b al-Tahz\i>b, Juz VI, h. 112. 

125Lihat Ibn H}a>jar al-’Asqala>ni, Taqri>b al-Tah}z\i>b, h. 333.   
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e) Ibra>hi>m bin ‘Abdullah 

Nama lengkapnya ialah Ibra>hi>m bin ‘Abdullah bin H}unain al-Ha>syimi> 

yang menunjukkan bahwa ia keturunan Bani Ha>syim di Madinah dan berkunniah 

Abu> Ish}a>q.126 Al-Z|ahabi> menyebutkan dalam kitabnya Ta>ri>kh al-Isla>m bahwa ia 

wafat antar tahun 101-110 H.127 

Ibra>hi>m bin ‘Abdullah pernah meriwayatkan hadis dari bapaknya sendiri, 

yakni ‘Abdullah bin H}unain, Abu> Hurairah, ‘Uqail bin Abi> T}a>lib dan selainnya. 

Sedangkan yang pernah meriwayatkan hadis darinya ialah; Usa>mah bin Zaid, Ibn 

Syiha>b al-Zuhri>, ‘Abd al-H}ami>d bin Ja‘far, Mah}ammad bin ‘Ajla>n dan 

selainnya.128 

Tidak banyak penilaian ulama yang peneliti temukan di dalam kitab 

biografi periwayat hadis. Di antara yang memberi penilaian kepadanya ialah; al-

Nasa>’i>, Ibn H}ibba>n, al-Z|ahabi> dan Ibn Sa‘ad menilainya s\iqah.129 Dengan 

demikian, peneliti dapat menyimpulkan bahwa Ibra>him bin ‘Abdullah merupakan 

periwayat yang ‘a>dil dan d}a>bit}. 

Data di atas menunjukkan bahwa jarak wafat antara ‘Abd al-H}ami>d bin 

Ja‘far (w. 153 H) dengan Ibra>hi>m bin ‘Abdullah (w. 101 H) adalah 52 tahun, 

maka sangat sedikit kemungkinan keduanya untuk bertemu. Namun, jika dilihat 

dari jarak lahir ‘Abd al-H}ami>d bin Ja‘far (l. 83 H) dengan wafat Ibra>hi>m bin 

‘Abdullah (w. 101 H) yang berjarak 18 tahun, maka terdapat kemungkinan 

                                                           
126Lihat al-Kala>ba>z\i>, Al-Hida>yah wa al-Irsya>d…, Juz I, h. 54. 

127Lihat al-Z|ahabi>, Ta>ri>kh al-Isla>m.., Juz III, h. 13.  

128Lihat Abu> al-H}ajja>j al-Mizzi>, Tah}z\i>b al-Kama>l..., Juz II, h. 125. Dalam kitab tersebut 
juga menyebutkan daftar guru dan muridnya. 

129Lihat al-Tajyabi>, Al-Ta‘di>l wa al-Tajri>h}, Juz I, h. 352.,  Ibn H}ibba>n, Al-S|iqa>h, Juz VI, 
h. 6., Ibn Sa‘ad, Al-T{abaqa>t al-Kubra>, Juz V, h. 345., Ibn H}a>jar al-’Asqala>ni, Taqri>b al-Tahz\i>b, h. 
90. 



146 
 

 
 

keduanya untuk bertemu. Terlebih lagi, jika melihat tempat tinggal keduanya 

yang sama-sama berada di Madinah, maka besar kemungkinan untuk bertemu. 

Dengan demikian, peneliti menilai persambungan sanad antara ‘Abd al-H}ami>d 

bin Ja‘far dengan Ibra>hi>m bin ‘Abdullah dapat dipertanggungjawabkan sekalipun 

hanya menggunakan s}igah ‘an. 

f) Abu> Hurairah 

Abu> Hurairah adalah nama kunniah yang diberikan oleh Rasulullah 

kepada seorang sahabat yang sangat menyukai kucing yang juga dikenal dengan 

al-Dausi> al-Yama>n. Mengenai nama asli dan bapaknya sangat banyak pendapat 

yaitu; ‘Abd al-Rah}man bin S}akhr, ‘Abd al-Rah}man bin Ganam, ‘Abdullah bin 

‘A<’id, ‘Abdullah bin ‘A<mir, ‘Abdullah bin ‘Amru>, Sikki>n bin Wazmah, Sikki>n 

bin Ha>ni>, Sikki>n bin Milla, Sikki>n bin S}akhr, ‘A<mir bin ‘Abd al-Sya>ms, ‘A<mir 

bin ‘Umair, Bari>r bin ‘Asyraqah, ‘Abdanahum, Sya>ms, Ganam, ‘Ubaid bin 

Ganam, ‘Amru> bin Ganam, ‘Amru> bin ‘A<mir, Sa‘i>d bin al-H}a>ris\. Hisya>m bin 

Muh}ammad al-Kulabi> berkata; namanya adalah ‘Umair bin ‘A<mir bin Z|i> al-Syari> 

bin T}uraif bin ‘Ayya>n bin Abi> S|a‘bi bin Haniyyah bin Sa‘ad bin S|a‘labah bin 

Sulaim bin Fahm bin Ganam bin Daws bin ‘Ads\a>n bin ‘Abdullah bin Zahra>n bin 

Ka‘ab bin al-H}a>ris\ bin Ka‘ab bin ‘Abdullah bin Ma>lik bin Nas\r bin al-Azad. 

Pendapat lain mengatakan bahwa namanya pada saat masih Jahiliyyah adalah 

‘Abd al-Sya>ms dan kunniyah-nya adalah Abu> al-Aswad, lalu Rasululllah 

memberinya nama dan kunniya-nya adalah Abu> Hurairah. Nama ibunya adalah 

Maimu>nah binti S}abi>h}.130 

Dia bertempat tinggal di Madi>nah, dan baru menyatakan bersyahadat 

pada bulan Muharram tahun ke-7 Hijriyyah. Kemudian wafat di Madinah pada 

                                                           
130Lihat Abu> al-H}ajja>j al-Mizzi>, Tahz\i>b al-Kama>l.., Juz XXXVIII, h. 367. 
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tahun 57 yang hamper bersamaan dengan ‘A<isyah, ada yang mengatakan pada 

tahun 58, dan sebagian yang lain mengatakan 59 Hijriyyah. 

Sebagai seorang sahabat, tentu Abu> Hurairah pernah bertemu langsung 

dengan Rasulullah dan berguru kepadanya. Selain itu ia tercatat pernah menerima 

hadis dari sahabat lain, di antaranya; al-Kas\i>r al-T}aibi, Ubai> bin Ka‘ab, Usa>mah 

bin Zaid, ‘Umar bin al-Khat}t}a>b, al-Fad}l bin al-‘Abba>s, Ka‘ab al-Ah{ba>r, Abu> Bakr 

al-S}id}d}i>q, ‘A<’isyah, dan Bas}rah bin Abi> Bas}rah al-Gifa>ri>. Muridnya sangat 

banyak, di antaranya ialah; Khila>s al-Hijri>, Anas bin Ma>lik, Ibn ‘Amru>, Ibn 

‘Abba>s, Ibra>hi>m bin ‘Abdullah dan selainnya. 

Penilaian ulama terhadap dirinya; Abu ‘Abdullah al-‘Abasi> berkata; Ka>na 

Abu> Hurairah man ah}faz} min as}h}a>bi Muh}ammad saw. wa lam yakun bi 

afd}alihim.131 Abu> Hurairah jara>bi> al-‘ilmi> fi> al-z}a>hir wa al-ba>t}in, riwayah al-

Isla>m, al-ima>m al-faqi>h, al-mujtahid al-h}a>fiz}, sayyid al-h}a>fiz} al-as\ba>t.132 Dan 

pada dasarnya, para sahabat telah dianggap orang-orang yang ‘a>dil dan tidak 

perlu dikritik. 

Data-data di atas menunjukkan bahwa jarak wafat antara Ibra>hi>m bin 

‘Abdullah Khila>s (w. 101 H) dengan Abu> Hurairah (w. 59 H) ialah 40 tahun, 

maka sedikit kemungkinan untuk keduanya bertemu. Bahkan peneliti tidak 

menemukan tahun lahir dari Ibra>hi>m bin ‘Abdullah, sehingga tidak dapat 

dilakukan pengukuran antara tahun lahir Ibra>hi>m dan wafat Abu> Hurairah. 

Namun, jika mempertimbangkan aspek tempat tinggal keduanya, maka peneliti 

melihat adanya kemungkinan pertemuan antara keduanya, karena Ibra>hi>m bin 

‘Abdullah dan Abu> Hurairah sama-sama menetap di Madinah. Dengan demikian, 

peneliti menilai bahwa persambungan sanad antara Ibra>hi>m bin ‘abdullah dengan 

                                                           
131Lihat al-Bukha>ri>, Al-Ta>ri>kh al-Kabi>r., Juz IV, h. 132 - 133. 

132Lihat al-‘Ijli>, Ta>ri>kh al-S|iqah, h. 513. 
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Abu> Hurairah dapat dipertanggungjawabkan, sekalipun hanya menggunakan 

s}igah ‘an. 

Berdasarkan pejelasan-penjelasan tersebut maka sanad hadis imam Ibn 

Ma>jah sampai kepada Abu> Hurairah dapat dihukumi s}ah}i>h} dari segi sanad, 

dengan alasan; a) Setiap perawi yang terlibat dalam proses periwayatan hadis 

saling bertemu (ittis}a>l) pada setiap tingkatan, b) Para perawi yang terlibat dalam 

proses periwayatan hadis memenuhi kriteria ‘a>dil dan d}a>bit} dengan penilaian 

yang baik dari para ulama, sekalipun ‘Abd al-H}ami>d bin Ja‘far dinilai da‘i>f  oleh 

Yah}ya> al-Qat}t}a>n dan Sufya>n al-S|auri>, namun penilaiannya hanya karena faktor 

ideologi yang dianutnya, yakni Qadariyah. Untuk lebih jelasnya, silahkan lihat 

skema kritik sanad berikut; 
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2) Kualitas matan hadis 

Pemenggalan matan-matan hadis 

a) Riwayat dalam kitab Sunan al-Turmuz\i> 

مَاتِ ( ن� ( ,)مَنْ یَ��ُ�ذُ عَنيِّ هَؤُلاَءِ الكلَِ ُ مَنْ یعَْمَلُ بهِِ ن� ��وْ یعَُلمِّ : فقَاَلَ ��بوُ هُرَْ�رَةَ ( ,)؟»فَ�عَْمَلُ بهِِ
ِ : فقَُلْتُ  سًا(، )��َ� َ� رَسُولَ ا�� َ : وَقاَلَ ( ,)فَ��َ�ذَ بِیَدِي فعََد� خمَْ �قِ الم ، )َ�ارِمَ �كَُنْ ��عْبَدَ الن�اسِ ات

ُ َ�َ �كَُنْ ��غْنىَ الن�اسِ ( لىَ َ�ارِكَ �كَُنْ مُؤْمِ�اً(، )وَارْضَ بِمَا قسََمَ ا��
�
وَ��حِب� ِ�لن�اسِ (، )وَ��حْسِنْ ا

ب� لِنفَْسِكَ �كَُنْ مُسْلِمًا ِ�كَ (، )مَا تحُِ ةَ الض� (، )وَلاَ �كُْثرِِ الض� ن� كَثرَْ
�
  .)ِ�كِ تمُِیتُ القلَبَْ فاَ

b) Riwayat dalam kitab Sunan Ibn Ma>jah 

ِ�كَ ( .١ وا الض� ِ�كِ تمُِیتُ القْلَبَْ (، )لاَ �كُْثرُِ ةَ الض� ن� كَثرَْ
�
 ).فاَ

وَ��حِب� (، )وَكُنْ قَِ�عًا، �كَُنْ ��شْكَرَ الن�اسِ (، )َ� ��َ� هُرَْ�رَةَ كُنْ وَرِ�اً، �كَُنْ ��عْبَدَ الن�اسِ ( .٢
ب� لِنفَْسِكَ، �كَُنْ مُؤْمِ�اً�ِ   (،)وَ��حْسِنْ جِوَارَ مَنْ َ�اوَرَكَ، �كَُنْ مُسْلِمًا(، )لن�اسِ مَا تحُِ

ِ�كَ  ِ�كِ تمُِیتُ القْلَبَْ (، )وَ��قِل� الض� ةَ الض� ن� كَثرَْ
�
 .)فاَ

c) Riwayat dalam kitab Musnad Ah}mad bin H}anbal  

؟( ,)صَالٍ مَنْ یَ��ُ�ذُ مِنيِّ خمَْسَ خِ ( مُهنُ� مَنْ یعَْمَلُ بهِِن� ، ��وْ یعَُلِّ ن� قلُتُْ ��َ� َ� : قاَلَ ( ,)فَ�عَْمَلُ بهِِ
 ِ هُن� فِيهاَ: قاَلَ ( ,)رَسُولَ ا�� �قِ المََْ�ارِمَ �كَُنْ ��عْبَدَ الن�اسِ  :ثمُ� قاَلَ ( ,)فَ��َ�ذَ بِیَدِي فعََد� وَارْضَ (، )ات

 َ�َ ُ لىَ َ�ارِكَ �كَُنْ مُؤْمِ�اً(، ) �كَُنْ ��غْنىَ الن�اسِ بِمَا قسََمَ ا��
�
ب� (، )وَ��حْسِنْ ا وَ��حِب� ِ�لن�اسِ مَا تحُِ

ِ�كَ (، )لِنفَْسِكَ �كَُنْ مُسْلِمًا ِ�كِ تمُِیتُ القْلَبَْ (، )وَلاَ �كُْثرِِ الض� ةَ الض� ن� كَثرَْ
�
 ).فاَ

Setelah melakukan pemeggalan matan-matan hadis, nampak adaanya 

perbedaan lafal pada awal matan-matan hadis tersebut, yakni; 

No. Kalimat pertama Riwayat 

مَاتِ  1   .T مَنْ یَ��ُ�ذُ عَنيِّ هَؤُلاَءِ الكلَِ

ِ�كَ  2 وا الض�   .M1 لاَ �كُْثرُِ

 .M2 َ� ��َ� هُرَ�رَْةَ كُنْ وَرِ�اً  3

سَ خِصَالٍ مَنْ یَ��ُ�ذُ مِنيِّ  4  A  خمَْ
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Melihat adanya perbedaan kalimat pertama pada matan hadis tersebut, 

maka perlu dilakukan penentuan lafal asli yang kemungkinan berasal dari 

Rasulullah sebagai acuan dalam melakukan perbandingan antar matan-matan 

hadis. Peneliti mengira kuat bahwa lafal asli yang pernah disampaikan oleh 

Rasulullah di antara matan-matan tersebut ialah riwayat yang menggunakan 

kalimat pertama نْ یَ��ُ�ذُ مِنيِّ خمَْسَ خِصَالٍ م  yakni riwayat yang terdapat pada kitab 

Musnad Ah}mad bin H}anbal dari ‘Abd al-Razza>q dengan alasan bahwa kalimat 

tersebut paling jelas menggambarkan proses penyampaian hadis tersebut kepada 

sahabat Abu> Hurairah. Adapun lafal hadis tersebut ialah; 

ُ �لَیَْهِ وَسَلم�َ : عَنْ ��بيِ هُرَْ�رَةَ، قاَلَ  ِ صَلى� ا�� سَ خِصَالٍ فَ�عَْمَلُ «: قاَلَ رَسُولُ ا�� مَنْ یَ��ُ�ذُ مِنيِّ خمَْ
؟ مُهُن� مَنْ یعَْمَلُ بهِِن� ، ��وْ یعَُلِّ ن� ِ : قاَلَ » بهِِ هُن� فِيهاَ«: قاَلَ . قلُتُْ ��َ� َ� رَسُولَ ا�� » فَ��َ�ذَ بِیَدِي فعََد�

�قِ المََ�ارِمَ �كَُنْ ��عْبَدَ الن�اسِ، وَارْضَ بِ « :ثمُ� قاَلَ  ُ َ�َ �كَُنْ ��غْنىَ الن�اسِ، وَ��حْسِنْ ات مَا قسََمَ ا��
ن� 
�
ِ�كَ، فاَ ب� لِنفَْسِكَ �كَُنْ مُسْلِمًا، وَلاَ �كُْثرِِ الض� لىَ َ�ارِكَ �كَُنْ مُؤْمِ�اً، وَ��حِب� ِ�لن�اسِ مَا تحُِ

�
 ا

ِ�كِ تمُِیتُ القلَبَْ  ةَ الض�  »كَثرَْ

Artinya; 

Dari Abu> Hurairah, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Siapa di  antara 
umatku yang mau mengambil lima perkara dariku lalu mengamalkannya, 
atau mengajarkannya pada orang yang hendak mengamalkannya?" Abu> 
Hurairah menjawab: Saya, wahai Rasulullah. Kemudian Abu> Hurairah 
berkata: Beliau menarik tanganku lalu menghitungnya; jagalah dirimu 
dari keharaman-keharaman niscaya kamu menjadi orang yang paling ahli 
ibadah, terimalah pemberian Allah dengan rela niscaya kau menjadi orang 
terkaya, berbuat baiklah terhadap tetanggamu niscaya kamu menjadi 
orang mu`min, cintailah untuk sesama seperti yang kau cintai untuk 
dirimu sendiri niscaya kau menjadi orang muslim, jangan sering tertawa 
karena seringnya tertawa itu mematikan hati." 

a) Penelitian matan dari aspek illah 

Setelah melakukan penentuan lafal asli dari 4 matan hadis tersebut, 

peneliti kemudian melakukan penelitian terhadap seluruh matan untuk 
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mengetahui apakah matan-matan hadis tersebut tehindar dari ‘illah atau tidak, 

dengan menggunakan kaidah minor terhindar dari ‘illah, sebagai berikut:  

1. Sisipan kata atau kalimat (idra>j) 

No. Sisipan Setelah lafal/kalimat Riwayat 

- - - -  

 

2. Penggabungan matan hadis yang bukan dari bagiannya (idt}ira>b) 

No. Penggabungan Setelah atau sebelum kalimat Riwayat 

- - - -  

 

3. Penambahan kata atau kalimat (ziya>adah) 

No. Penambahan lafal/kalimat Setelah kalimat Riwayat 

- - - - 

 

4. Perubahan lafal/kalimat (tagyi>r) 

No. Perubahan lafal/kalimat asli Riwayat 

مَاتِ  1 سَ خِصَالٍ  مَنْ یَ��ُ�ذُ عَنيِّ هَؤُلاَءِ الكلَِ  .T مَنْ یَ��ُ�ذُ مِنيِّ خمَْ

2  ُ ن� ��وْ یعَُلمِّ مُهُن�  فَ�عَْمَلُ بهِِ ، ��وْ یعَُلِّ ن�  .T فَ�عَْمَلُ بهِِ

سًا 3 هُن� فِيهاَ فَ��َ�ذَ بِیَدِي فعََد� خمَْ  .T فَ��َ�ذَ بِیَدِي فعََد�

رَةَ كُنْ وَرِ�اًَ� ��َ� هُرَ�ْ  4 �قِ المََ�ارِمَ    .M2 ات

ُ َ�َ �كَُنْ ��غْنىَ الن�اسِ  وَكُنْ قَِ�عًا، �كَُنْ ��شْكَرَ الن�اسِ  5  .M2 وَارْضَ بِمَا قسََمَ ا��

لىَ َ�ارِكَ  وَ��حْسِنْ جِوَارَ مَنْ َ�اوَرَكَ  6
�
 .M2 وَ��حْسِنْ ا

ِ�كَ  7 ِ�كَ  وَلاَ �ُ كْثرِِ وا الض�  .M1 وَلاَ �ُ كْثرِِ  الض�

ِ�كَ  8  .M2 -------  ؤ�قِل� الض�



153 
 

 
 

 

6. Pemutar-balikan lafal/kalimat (inqila>b) 

No. Mendahulukan Mengakhirkan lafal/kalimat asli Riwayat 

...وَ��حِب� ِ�لن�اسِ  1 جِوَارَ  /الى �ارك وَ��حْسِنْ   وَ��حِب�  ..الى �ارك وَ��حْسِنْ  

..ِ�لن�اسِ   

M2 

Berdasarkan penelitian matan hadis tentang banyak tertawa dapat 

mematikan hati, maka peneliti menilai bahwa seluruh matan hadis terhindar dari 

‘illah, sekalipun terjadi perbedaan lafal atau kalimat di antara matan-matan hadis 

terkait, seperti adanya, tagyi>r, inqila>b dan nuqs}a>n, tetapi tidak sampai merusak 

makna substansi hadis. Bahkan, hadis tersebut diriwayatkan secara makna 

(riwayah bi al-ma‘na>). Dengan demikian, selanjutnya akan dilakukan penelitian 

apakah terjadi sya>z\ pada matan-matan hadis tersebut atau tidak. 

b) Penelitian matan hadis dari aspek pertentangan (sya>z\) 

Selanjutnya untuk membuktikan apakah hadis tentang banyak tertawa 

mematikan hati mengandung pertentangan atau tidak, maka diperlukan langkah-

langkah, berikut: 

1) Pertentangan dengan al-Qur’an 

Secara substansial hadis tentang banyak tertawa mematikan hati bukan 

berupa larangan untuk tertawa, tetapi lebih kepada peringatan agar 

meminimalisir tawa agar tidak lalai dari mengingat Allah. Dalam al-Qur’an 

5. Pengurangan lafal/kalimat (nuqs}a>n) 

No. Tidak terdapat lafal/kalimat Sebelum kalimat Riwayat 

�كن مسلما ...... نيِّ ممَنْ یَ��ُ�ذُ  1  .M1 ولا�كثر الض�ك 

فعدّ فيها ...... نيِّ ممَنْ یَ��ُ�ذُ  2 �ن ور�ا/ اتق المحارم    M2. 
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sangat banyak di antara ayat-ayatnya yang berisikan peringatan agar tidak lalai 

dari mengingat Allah, salah satunya ialah, sebagaimana dalam QS. al-H}asyr / 59: 

19, sebagai berikut; 

�نَ  �كَُونوُا وَلاَ  ِ َ  �سَُوا كاَ��   الفَْاسِقُونَ  همُُ  ��ولئَِكَ  ��نفُْسَهُمْ  فَ���سَْاهمُْ  ا��

Terjemahnya; 

Dan janganlah kalian menjadi seperti orang yang lupa kepada Allah Allah, 
lalu kalian lupa pada diri sendiri, mereka itulah orang-orang yang fasik.133 

Agama Islam pada dasarnya tidak melarang pengikutnya untuk tertawa, 

sebab tertawa adalah tabi’at manusia sebagai penanda kebahagiaan. Hanya saja, 

agama Islam mengatur hal tersebut agar pengikutnya tidak berlebih-lebihan 

dalam tertawa atas kebahagiaan yang ia peroleh hingga membuatnya lalai dari 

mengingat Allah, terlebih lagi berlebih-lebihan juga tidak disukai oleh Allah. 

Dengan demikian, hadis tentang banyak tertawa mematikan hati bukan berarti 

larangan untuk tertawa, melainkan mengontrol tawa agar tidak termasuk orang 

yang lalai, sekaligus menunjukkan bahwa hadis tersebut sejalan dengan al-

Qur’an. 

2) Tidak bertentangan dengan hadis yang lebih s}ah}i>h}. 

Hadis tersebut juga dikuatkan oleh hadis lain, yakni hadis yang berasal 

dari sahabat H}anz}alah dalam kitab S}ah}i>h} Muslim yang menceritakan tentang 

kegelisahannya atas keadaan dirinya yang tidak sama ketika bersama Rasulullah 

dan ketika berasama keluarganya, sebagai berikut;  
، �لَیَْهِ  اللهُ  صَلى�  اللهِ  رَسُولِ  عِنْدَ  كُن�ا: قاَلَ  حَ�ظََْ�َ، عَنْ  َ  ثمُ� : قاَلَ  الن�ارَ، فذََك�رَ  فوََعَظَناَ، وَسَلم�

لىَ  جِْ�تُ 
�
بْیَانَ  فضََاحَكْتُ  البَْ�تِْ  ا  فذََكَرْتُ  �كَْرٍ  ���َ  فلَقَِ�تُ  فخََرَجْتُ : قاَلَ  المَْرْ��ةَ، وَلاَعَبْتُ  الصِّ

، ذَِ�َ  ، �لَیَْهِ  اللهُ  صَلى�  اللهِ  رَسُولَ  فلَقَِ�ناَ تذَْكُرُ، مَا مِ�لَْ  فعََلْتُ  قدَْ  وَ���َ : فقَاَلَ  َ�ُ َ  �َ : فقَُلْتُ  وَسَلم�

                                                           
133Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 548   
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ثْتُهُ  »مَهْ «: فقَاَلَ  حَ�ْظََ�ُ  َ�فقََ  اللهِ  رَسُولَ   مَا مِ�لَْ  فعََلتُْ  قدَْ  وَ���َ : رٍ �كَْ  ��بوُ فقَاَلَ  ِ�لَْ�دِیثِ، فََ�د�
كْرِ، عِنْدَ  �كَُونُ  َ�َ  قلُوُ�كمُُْ  �كَُونُ  كاَنتَْ  وَلوَْ  وَسَا�ةًَ، سَا�ةًَ  حَ�ظََْ�ُ  �َ «: فقَاَلَ  فعََلَ،  لصََافحََتْكمُُ  اّ�ِ

رُقِ  فيِ  �لَیَْكمُْ  �سَُلمَِّ  حَتى�  المَْلاَ�كَِةُ،  ١٣٤).رواه مسلم( .»الط�

Artinya; 

Dari H}anz}alah dia berkata; Ketika kami berada di sisi Rasulullah saw., 
beliau biasa mengingatkan kami dan menuturkan tentang neraka. 
H}anz}alah .berkata; Namun ketika aku sudah kembali ke rumah, aku 
tertawa bersama anak-anakku dan bermain-main bersama istri. H}anz}alah 
berkata; maka aku pun keluar dan bertemu dengan Abu Bakar, lalu aku 
ceritakan kebiasaanku kepadanya. Abu Bakr menjawab; Demikian juga 
saya biasa melakukan hal itu. Lalu kami bertemu dengan Rasulullah, 
maka aku berkata; 'Ya Rasulullah, H}anz}alah telah munafik! Beliau 
bertanya: 'Kenapa demikian wahai H}anz}alah?' aku pun menuturkan 
kebiasaanku pada beliau, maka beliau bersabda: "Wahai H}anz}alah, 
perbaharuilah iman secara berkala (dari waktu ke waktu, secara bertahap, 
tidak spontanitas), sekiranya keadaan kalian adalah sebagaimana keadaan 
kalian saat bersamaku, niscaya para malaikat akan menyalami kalian 
hingga ketika di perjalanan kalian." (H.R. Muslim). 

Hadis di atas menunjukkan bahwa H}anz}alah ketika berada di rumahnya, 

ia bersenda gurau dan tertawa bersama keluarganya. Namun hal tersebut 

menimbulkan keresahan pada dirinya, sehingga ia menemui Rasulullah untuk 

menanyakan hal tersebut. Rasulullah pun tidak melarang perbuatan H}anz}alah, 

hanya saja Rasulullah memerintahkan untuk memperbarui imannya secara 

bertahap. Hal ini menunjukkan bahwa tertawa dalam Islam itu diperbolehkan, 

tetapi harus memperhatikan iman yang terdapat di dalam hati dan terus 

memperbaruinya agar tidak lalai dari mengingat Allah. Oleh karena itu, hadis 

tentang banyak tertawa mematikan hatii sejalan dengan hadis sahih lainnya. 

3) Tidak bertentangan dengan fakta sejarah 

Berdasarkan hadis yang berasal dari H}anz}alah di atas menguatkan bahwa 

hadis tentang banyak tertawa mematikan hati sejalan dengan fakta sejarah. 

                                                           
134Muslim bin al-H}ajja>j, Al-Musnad al-S}ah}i>h} al-Mukhtas}ar..., Juz IV, h. 2107. 



156 
 

 
 

Sebab, pada hadis tersebut Rasulullah mengingatkan kepada H}anz}alah untuk 

senantiasa memperbarui imannya, baik setelah bersenda gurai bersama 

keluarganya ataupun tidak agar iman yang ada di hati tetap stabil. 

4) Tidak bertentangan dengan logika (akal sehat) 

Secara logika, hadis tentang banyak tertawa mematikan hati tidak 

bertentangan. Sebab, tertawa berlebihan akan menggiring seseorang pada 

kelalainya dari mengingat Allah sebagai bentuk dari maksud matinya hati. Selain 

itu, setan akan memanfaatkan situasi tersebut agar seseorang semakin lalai dari 

mengingat Allah. 

Setelah melakukan perbandingan matan-matan hadis, peneliti menilai 

bahwa hadis tentang banyak tertawa mematikan hati tidak memiliki ‘illah, 

sekalipun terdapat di dalamnya perbedaan antar matan-matan hadis, seperti 

adanya tagyi>r, dan nuqs}an. Akan tetapi hal-hal tersebut tidak merusak makna 

subtansi hadis. Selain itu, hadis tersebut juga terhindar dari sya>z\, bahkan sejalan 

dengan al-Qur’a>n, hadis sahih, fakta sejarah dan akal sehat. Sehingga secara 

keseluruhan, hadis tersebut dapat dinyatakan sahih, baik dari segi sanad maupun 

matannya, dan dapat dijadikan hujjah. 

6. Hadis tentang setan berjalan di pembulu darah 

a. Penelusuran hadis  

1) Menelusuri hadis dengan metode salah satu lafal 

Lafal yang digunakan  dalam menelusuri hadis tersebut adalah lafal القلب 
yang terdapat pada sampel hadis. Adapun petunjuk yang peneliti peroleh ialah; 
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ادب , ١١بدء الخلق , ٤خمس , ٨خ اعتكاف : شرا, وإني خش�ت ان یقذف في قلو�كما ش��ا
 ٣٣٧.١٣٥: ٦حم ,,, �٦٥ه صیام ,, ٢٤م سلام ,, ١٢١

Penjelasan kode: )خ(   dalam kitab ini adalah kode untuk imam al-Bukha>ri> 

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

nya, )ه�(  adalah kode untuk Ibn Ma>jah dalam kitab Sunan-nya dan ) حم(  adalah 

kode untuk Ah}mad bin H}anbal dalam kitab Musnad-nya. 

2) Penelusuran hadis dengan metode awal matan 

Pada metode ini digunakan 2 kitab dalam melacak hadis, yaitu; 

a) Kitab Mausu>‘ah al-At}ra>f 

, ٦٠: ٨, ١٠٥, ١٠٠: ٤, ٦٤: ٣خ ....: إنّ الش�یطان يجري من ا�ن �دٓم م�لغ ا�م .١
,, ١٧٨٠ه ,, ١١٧٢ت ,, �٨٨دب ب , ٧٨د الصیام ب ,, ٢٤م ا�م ,, ٨٧: ٩

: �٩لیة ,, ٣٩٤: ٢شفا ,, ٢٥٦: ١خفا ,, ٥٩٨: ١٠ف�ح ,, ٥٦٤١, ٥٦٢٣جوامع 
٩٢. 

,, ٣٢٠: ٢مي ,, ٢٨٥, ١٥٦: ٣حم ....: إنّ الش�یطان يجري من ا�ن �دٓم مجري ا�م .٢
�د ,, ٢٨٧: ٩مسير ,, ١٥٩: ١٣, ٣٣١: ٩, ٢٨٢: ٤ف�ح ,, ٢٩: ١مشكل 
, ٣٠٥: ٥اتحاف ,, ٥٥٨: ٨كثير ,, ٢٦٣: ٢٠, ٣١١, ٣٠١: ١قرطبي ,, ١٢٨٨

: ١بدایة ,, ٢٣٥, ٢٠٠: ٣, ٢٣٢: ١عر ,, ٤٢٩, ٢٨٣, ٢٦٩: ٧, ٢٧٣, ٤: ٦
 .٢١٢: ٢اصبهان ,, ٣٥تلب�س ,, ٢٣٥, ١٣٨ذهبي ,, ٥٩

اتحاف ,, ٣٠: ١مشكل ,, ٣٠٩: ٦حم ....: إنّ الش�یطان يجري من ا�دكم مجرى ا�م .٣
٣٠٥: ٥. 

 ٦٨.١٣٦مشكاة ,, ٣٣٧: ٦حم ....: ا�م إنّ الش�یطان يجري من ��سان مجرى .٤

                                                           
135A. J. Wijnsic, Al-Mu‘jam al-Mufahras li Alfa>z} al-H}adi>s\ al-Nabawi>, Juz V, h. 460. 
136Abu> H}a>jar Zaglu>l, Mawsu>‘ah At}ra>f al-H}adi>s\ al-Nabawi> al-Syari>f, Juz III, h. 94-95. 
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Penjelasan kode; )اذكار(  al-Nawawi> dalam kitab al-Az\ka>r-nya, )بدایة(  Ibn 

Kas\i>r dalam kitab al-Bida>yah wa al-Niha>yah-nya, )ت(  al-Turmuz\i> dalam kitab 

Sunan-nya, )جوامع(  al-Suyu>t}i> dalam kitab Jam‘ al-Jawa>mi‘-nya )خ(  imam al-

Bukha>ri> dalam kitab S}ah}i>h}-nya, )حم(  Ah}mad bin H}anbal dalam kitab Musnad-

nya, )د(  Abu> Da>ud dalam kitab Sunan-nya, (قرطبي) al-Qurt}ubi> dalam kitab 

Tafsi>r-nya, (كثير) Ibn Kas\i>r dalam kitab Tafsi>r-nya, )م(  imam Muslim dalam kitab 

S}ah}i>h}-nya, (مجمع) al-Hais\ami> dalam kitab Majma‘ al-Zawa>id-nya, )مشكل(  al-

T}ah}awi> dalam kitab Musykil al-A<s\a>r-nya, )م�تقي(  Ibn al-Ja>rud dalam kitab al-

Muntaqi>-nya, )مي(  al-Da>rimi> dalam kitab Sunan-nya, )ن(  al-Nasa>’i> dalam kitab 

Sunan-nya, )ه(  Ibn Ma>jah dalam kitab Sunan-nya, dan (هق) al-Baihaqi> dalam 

kitab Sunan al-Kubra>-nya. 

b) Kitab al-Fath} al-Kabi>r fi D}amm al-Ziya>dah 

مِ (( ريِ من ا�نِ �دَٓمَ مَجْرَى ا�� یْطانَ يجَْ  ١٣٧..عَن صَفِ��ة) ق د هـ(عَن ٔ��س ) حم ق د)) (إنّ الش��

 ١٣٧..صَفِ��ة

Penjelasan kode: )ق(  kode untuk imam al-Bukha>ri> dan Muslim dalam 

kitab S}ah}i>h}-nya, )ه(  Ibn Ma>jah dalam kitab Sunan-nya dan ) د(  Abu> Da>ud dalam 

kitab Sunan-nya. 

b. Pengumpulan hadis-hadis semakna, i‘tiba>r al-h}adi>s\ dan skema hadis 

Setelah melakukan pencarian pentunjuk untuk menelusuri letak hadis 

pada kitab-kitab sumber melalui 2 metode, peneliti menemukan banyak petunjuk 

yang dapat mengarahkan keberbagai kitab sumber. Namun, peneliti memulai 

pengumpulan hadis dengan menelusuri kitab sembilan imam (al-kutu>b al-tis’ah) 

terlebih dahulu berdasarkan petunjuk-petunjuk dari 2 metode yang digunakan.  

                                                           
137Jala>l al-Di>n al-Suyu>t}i>, Al-Fath al-Kabi>r fi> D}ammi al-Ziya>dah..., Juz I, h. 287. 
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Petunjuk-petunjuk di atas menunjukkan bahwa hadis tersebut terdapat 

pada kitab S}ah}ih} al-Bukha>ri >, S}ah}ih} Muslim, Sunan Abi> Da>wud, Sunan Ibn 

Ma>jah, Sunan al-Da>rimi> dan Musnad Ah}mad bin H}anbal. Hadis ini tidak 

ditemukan di dalam kitab al-Muwat}t}a’ Malik. Adapun hadis-hadis tersebut ialah; 

1) Riwayat dalam kitab S}ah}i>h} al-Bukha>ri> 

، قاَلَ   . �ٔ  هْريِِّ َ� شُعَیْبٌ، عَنِ الز� ثنَاَ ��بوُ الیَمَانِ، ��ْ�برََ نيِ �ليَِ� : َ�د� ُ ��ْ�برََ  ْ�نُ الحسَُينِْ رَضيَِ ا��
َ  -��ن� صَفِ��ةَ : عَنهْمَُا ِ  - زَوْجَ الن�بيِِّ صَلى� اللهُ �لَیَْهِ وَسَلم� لىَ رَسُولِ ا��

�
اَ َ�اءَتْ ا تهُْ ��نه� ��ْ�برََ

َ �زَُورُهُ فيِ اعْتِكاَفِهِ فيِ المسَِْ�دِ فيِ العَشرِْ ا ��وَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ، صَلى� اللهُ �لَیَْهِ وَسَلم�
َ مَعَهَا یقَْلِبهَُ  ثتَْ عِنْدَهُ سَا�ةًَ، ثمُ� قاَمَتْ تنَْقلَِبُ، فقَاَمَ الن�بيِ� صَلى� اللهُ �لَیَْهِ وَسَلم� ا، حَتى� فَ�ََ�د�

ذَا بلَغََتْ َ�بَ المسَِْ�دِ عِنْدَ َ�بِ ��مِّ سَلمََةَ، مَر� رَُ�لاَنِ مِنَ ا��نصَْارِ 
�
ِ ا ، فسََل�مَا �لىََ رَسُولِ ا��

، فقَاَلَ لهَُمَا الن�بيِ� صَلى� اللهُ �لَیَْهِ وَسَلم�َ  َ �مَا هيَِ صَفِ��ةُ «: صَلى� اللهُ �لَیَْهِ وَسَلم� ن
�
�لىََ رِسْلِكمُاَ، ا

، وَكَبرَُ �لَيهَِْ : ، فقََالاَ »بِ�تُْ حُييٍَّ  ِ ِ َ� رَسُولَ ا�� بَْ�انَ ا�� مَا، فقَاَلَ الن�بيِ� صَلى� اللهُ �لَیَْهِ س�ُ
نيِّ خَشِ�تُ ��نْ یقَْذِفَ فيِ قلُوُِ�كمُاَ «: وَسَلم�َ 

�
مِ، وَا �سَْانِ مَْ�لغََ ا��

�
یْطَانَ یبَْلغُُ مِنَ الا ن� الش��

�
ا

 ١٣٨.»شَ�ْ�اً

، قاَلَ   . ب ِ سمَْاعِیلُ ْ�نُ عَبْدِ ا��
�
ثنَاَ ا نيِ ��ِ�، عَنْ : َ�د� دِ ْ�نِ ��بيِ عَتیِقٍ، ��ْ�برََ سُلیَْمَانَ، عَنْ مُحَم�

ُ عَنهْمَُا تهُْ ح : عَنِ اْ�نِ شِهاَبٍ، عَنْ �ليَِِّ �نِْ الحسَُينِْ رَضيَِ ا�� ، ��ْ�برََ ��ن� صَفِ��ةَ بِ�تَْ حُييٍَّ
ثنَاَ سُفْ�َانُ، قاَلَ  ، َ�د� ِ ثنَاَ �ليَِ� �نُْ عَبْدِ ا�� هْ : وَ�د� ، سمَِعْتُ الز� برُِ عَنْ �ليَِِّ �نِْ الحسَُينِْ ، يخُْ ريِ�

ا رَجَعَتْ  َ وَهُوَ مُعْتكَِفٌ، فلَمَ� ُ عَنهْاَ، ��تتَِ الن�بيِ� صَلى� اللهُ �لَیَْهِ وَسَلم�  ��ن� صَفِ��ةَ رَضيَِ ا��
هُ دَ�اَهُ فَ  ا ��بصرََْ هُ رَُ�لٌ مِنَ ا��نصَْارِ، فلَمَ� �مَا  -تعََالَ هيَِ صَفِ��ةُ : " قاَلَ مَشىَ مَعَهَا، فَ��بصرََْ وَرُب

مِ - هَذِهِ صَفِ��ةُ : قاَلَ سُفْ�اَنُ  ريِ مِنَ اْ�نِ �دَٓمَ مَجْرَى ا�� یْطَانَ يجَْ ن� الش��
�
: ، قلُْتُ لِسُفْ�َانَ "، فاَ

لا� لیَْلٌ : ��تتَْهُ لیَْلاً قاَلَ 
�
 ١٣٩.وَهَلْ هُوَ ا

، قاَ  . ت ثنَاَ سَعِیدُ �نُْ عُفَيرٍْ ثنيَِ ا�ل�یْثُ، قاَلَ : لَ َ�د� ، عَنِ ا�نِْ : َ�د� حمَْنِ ْ�نُ َ�اِ�ٍ ثنيَِ عَبْدُ الر� َ�د�
، ��ن� صَفِ��ةَ  َ  -شِهَابٍ، عَنْ �ليَِِّ ْ�نِ حُسَينٍْ تهُْ  -زَوْجَ الن�بيِِّ صَلى� اللهُ �لَیَْهِ وَسَلم� اَ : ��ْ�برََ ��نه�

ِ صَلى� اللهُ �َ  َ �زَُورُهُ، وَهُوَ مُعْتكَِفٌ فيِ المسَِْ�دِ، فيِ العَشرِْ َ�اءَتْ رَسُولَ ا�� لیَْهِ وَسَلم�
                                                           

138Al-Bukha>ri>, Al-Ja>mi‘al-S}ah}i>h} al-Musnad..., Juz II, h. 67. 
139Al-Bukha>ri, Al-Ja>mi‘al-S}ah}i>h} al-Musnad..., Juz II, h. 68. 
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، حَتى�  َ ِ صَلى� اللهُ �لَیَْهِ وَسَلم�  ا��وَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ، ثمُ� قاَمَتْ تنَْقلَِبُ، فقَاَمَ مَعَهَا رَسُولُ ا��
ذَا بلَغََ قرَیِبًا مِنْ َ�بِ المسَِْ�دِ، عِنْدَ �َ 

�
، مَر� ا َ بِ ��مِّ سَلمََةَ زَوْجِ الن�بيِِّ صَلى� اللهُ �لَیَْهِ وَسَلم�

، ثمُ� نفََذَا، فقَاَلَ  َ ِ صَلى� اللهُ �لَیَْهِ وَسَلم� مَا رَُ�لاَنِ مِنَ ا��نصَْارِ، فسََل�مَا �لىََ رَسُولِ ا�� لهَُمَا بهِِ
ِ صَلى� اللهُ �لَیَْهِ وَسَلم�َ  ِ وَكَبرَُ : ، قاَلاَ »�لىََ رِسْلِكمُاَ«: رَسُولُ ا�� ِ َ� رَسُولَ، ا�� بَْ�انَ ا�� س�ُ

ِ صَلى� اللهُ �لَیَْهِ وَسَلم�َ  ، فقَاَلَ رَسُولُ ا�� مَا ذَِ�َ �سَْانِ مَْ�لغََ «: �لَيهَِْ
�
یْطَانَ یبَْلغُُ مِنَ الا ن� الش��

�
ا

نيِّ خَشِ�تُ ��نْ یقَْذِفَ فيِ قُ 
�
مِ، وَا  ١٤٠.»لوُِ�كمُاَ شَ�ْ�اًا��

، عَنْ �ليَِِّ �نِْ   . ث هْريِِّ َ� مَعْمَرٌ، عَنِ الز� اقِ، ��ْ�برََ ز� ثنَاَ عَبْدُ الر� ثنيَِ مَحْمُودُ �نُْ غیَْلاَنَ، َ�د�  َ�د�
، قاَلتَْ  ، عَنْ صَفِ��ةَ بِ�تِْ حُييٍَّ َ مُ : حُسَينٍْ ِ صَلى� اللهُ �لَیَْهِ وَسَلم� عْتكَِفًا فَ��تَ�ْ�هُُ كاَنَ رَسُولُ ا��

ثْتُهُ ثمُ� قمُْتُ فاَنقْلَبَْتُ، فقَاَمَ مَعِي لِیَقْلِبَنيِ، وَكاَنَ مَسْكَنهُاَ فيِ دَارِ ��سَا مَةَ �نِْ ��زُورُهُ لیَْلاً، فََ�د�
ا رَ��َ� الن�بيِ� صَلى� اللهُ �لَیَْهِ وَسَ  �اَ، فقََالَ الن�بيِ� صَلى� زَیدٍْ، فمََر� رَُ�لاَنِ مِنَ ا��نصَْارِ، فلَمَ� َ ��سرَْ لم�

اَ صَفِ��ةُ بِ�تُْ حُييٍَّ «: اللهُ �لَیَْهِ وَسَلم�َ  نه�
�
ِ قاَلَ » �لىََ رِسْلِكمُاَ ا ِ َ� رَسُولَ ا�� بَْ�انَ ا�� : فقََالاَ س�ُ

نيِّ خَشِ�تُ " 
�
مِ، وَا �سَْانِ مَجْرَى ا��

�
ريِ مِنَ الا یْطَانَ يجَْ ن� الش��

�
��نْ یقَْذِفَ فيِ قلُوُِ�كمُاَ سُوءًا،  ا

 ١٤١."شَ�ْ�اً: ��وْ قاَلَ 

اعِیلُ، قاَلَ   . ج سمَْ
�
ثنَاَ ا ، ح وَ�د� هْريِِّ َ� شُعَیْبٌ، عَنِ الز� ثنَاَ ��بوُ الیَمَانِ، ��ْ�برََ ثنيَِ ��ِ�، : َ�د� َ�د�

دِ ْ�نِ ��بيِ عَتِیقٍ، عَنِ اْ�نِ شِهاَبٍ  ، ��ن� صَفِ��ةَ عَنْ سُلیَْمَانَ، عَنْ مُحَم� ، عَنْ �ليَِِّ �نِْ الحسَُينِْ
تهُْ ] ٤٩:ص[بِ�تَْ  ، ��ْ�برََ َ ِ : حُييٍَّ زَوْجَ الن�بيِِّ صَلى� اللهُ �لَیَْهِ وَسَلم� اَ َ�اءَتْ رَسُولَ ا�� ��نه�

َ �زَُورُهُ، وَهُوَ مُعْتكَِفٌ فيِ المسَِْ�دِ، فيِ العَشرِْ  الغوََاِ�رِ مِنْ رَمَضَانَ،  صَلى� اللهُ �لَیَْهِ وَسَلم�
ثتَْ عِنْدَهُ سَا�ةًَ مِنَ العِشَاءِ، ثمُ� قاَمَتْ تنَْقلَِبُ، فقََامَ مَعَهَا الن�بيِ� صَلى� اللهُ �لَیَْهِ وَسَ  َ فَ�ََ�د� لم�

ي عِنْدَ مَسْكَنِ ��مِّ سَلمََةَ زَ  ِ ذَا بلَغََتْ َ�بَ المسَِْ�دِ، ا��
�
وْجِ الن�بيِِّ صَلى� اللهُ �لَیَْهِ یقَْلِبهُاَ، حَتى� ا

 َ َ ثمُ� ن ِ صَلى� اللهُ �لَیَْهِ وَسَلم� مَا رَُ�لاَنِ مِنَ ا��نصَْارِ، فسََل�مَا �لىََ رَسُولِ ا�� ، مَر� بهِِ َ فَذَا، وَسَلم�
ِ صَلى� اللهُ �لَیَْهِ وَسَلم�َ  �مَا هيَِ صَفِ��ةُ بِ�تُْ حُييٍَّ �لىََ رِسْلِكمُاَ، «: فقَاَلَ لهَُمَا رَسُولُ ا�� ن

�
: قاَلاَ » ا

مَا مَا قاَلَ  ، وَكَبرَُ �لَيهَِْ ِ ِ َ� رَسُولَ ا�� بَْ�انَ ا�� ريِ مِنَ ا�نِْ �دَٓمَ مَْ�لغََ «: س�ُ یْطَانَ يجَْ ن� الش��
�
ا

نيِّ خَشِ�تُ ��نْ یقَْذِفَ فيِ قلُوُِ�كمُاَ
�
مِ، وَا  ١٤٢.»ا��

                                                           
140Al-Bukha>ri, Al-Ja>mi‘al-S}ah}i>h} al-Musnad..., Juz II, h. 318. 
141Al-Bukha>ri, Al-Ja>mi‘al-S}ah}i>h} al-Musnad..., Juz II, h. 439. 
142Al-Bukha>ri, Al-Ja>mi‘al-S}ah}i>h} al-Musnad..., Juz VIII, h. 132. 
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2) Riwayat dalam kitab S}ah}i>h} Muslim 
ْ�رَاهِيمَ، وَعَبْدُ ْ�نُ حمَُیْدٍ 

�
سحَْاقُ ْ�نُ ا

�
ثنَاَ ا �فْظِ  - وََ�د� َ� : قاَلاَ  -وَتقَاَرََ� فيِ ا�ل اقِ، ��ْ�برََ ز� َ� عَبْدُ الر� ��ْ�برََ

، قاَلتَْ  ، عَنْ صَفِ��ةَ بِ�تِْ حُييٍَّ ، عَنْ �ليَِِّ ْ�نِ حُسَينٍْ هْريِِّ كاَنَ الن�بيِ� صَلى� اللهُ : مَعْمَرٌ، عَنِ الز�
ثْتُهُ، ثمُ� قمُْتُ ِ��نقْلَِبَ، فقَاَمَ مَعِيَ لِیَ  َ مُعْتكَِفًا، فَ��تَ�ُْ�هُ ��زُورُهُ لیَْلاً، فََ�د� قْلِبَنيِ، وَكاَنَ �لَیَْهِ وَسَلم�

َ مَسْكَنهُاَ فيِ دَارِ ��سَامَةَ ْ�نِ زَیدٍْ، فمََر� رَُ�لاَنِ مِنَ اْ��نصَْارِ  ا رَ��َ� الن�بيِ� صَلى� اللهُ �لَیَْهِ وَسَلم� ، فلَمَ�
�اَ، فقَاَلَ الن�بيِ� صَلى� اللهُ �لَیَْهِ وَسَلم�َ  اَ صَفِ��ةُ بِ�تُْ حُييٍَّ «: ��سرَْ نه�

�
بَْ�انَ : فقََالاَ » �لىََ رِسْلِكمُاَ، ا س�ُ

یْطَانَ يجَْ «: اللهِ َ� رَسُولَ اللهِ، قاَلَ  ن� الش��
�
نيِّ خَشِ�تُ ��نْ ا

�
مِ، وَا �سَْانِ مَجْرَى ا��

�
ريِ مِنَ الاْ

 ١٤٣.»شَ�ْ�اً«��وْ قاَلَ » یقَْذِفَ فيِ قلُوُِ�كمُاَ شرَ�ا

3) Riwayat dalam kitab Sunan Abu> Da>wu>d 

َ� مَ   . �ٔ  اقِ، ��ْ�برََ ز� ثنيَِ عَبْدُ الر� ، َ�د� ب�وَیهِْ المَْرْوَزِي� ثنَاَ ��حمَْدُ ْ�نُ ش�َ ، عَنْ َ�د� هْرِيِّ عْمَرٌ، عَنِ الز�
، عَنْ صَفِ��ةَ قاَلتَْ  َ مُعْتكَِفًا فَ��تَ�ْ�هُُ ��زُورُهُ : �ليَِِّ �نِْ حُسَينٍْ ِ صَلى� اللهُ �لَیَْهِ وَسَلم� كاَنَ رَسُولُ ا��

ثْتُهُ، ثمُ� قمُْتُ فاَنقْلَبَْتُ فقََامَ مَعِي لِیَقْلِبَنيِ، وَكاَنَ مَ  سْكَنهُاَ فيِ دَارِ ��سَامَةَ �نِْ زَیدٍْ، لیَْلاً فََ�د�
�اَ، فقَاَلَ الن�بيِ�  َ ��سرَْ ا رَ��َ� الن�بيِ� صَلى� اللهُ �لَیَْهِ وَسَلم�  صَلى� اللهُ فمََر� رَُ�لاَنِ مِنَ اْ��نصَْارِ، فلَمَ�

اَ صَفِ��ةُ بِ�تُْ حُييٍَّ «: �لَیَْهِ وَسَلم�َ  نه�
�
، قاَلَ : ، قاَلاَ »�لىََ رِسْلِكمُاَ، ا ِ ِ َ� رَسُولَ ا�� بَْ�انَ ا�� : س�ُ

مِ، فخََشِ�تُ ��نْ یقَْذِفَ فيِ قلُوُِ�كمُاَ شَ�ْ�اً« �سَْانِ مَجْرَى ا��
�
ريِ مِنَ الاْ یْطَانَ يجَْ ن� الش��

�
، ��وْ »ا

 ١٤٤.»شرَ�ا«: قاَلَ 

ثنَاَ  . ب ، َ�د� دٍ المَْرْوَزِي� ثنَاَ ��حمَْدُ ْ�نُ مُحَم� ، عَنْ �ليَِِّ  َ�د� هْريِِّ َ� مَعْمَرٌ، عَنِ الز� اقِ، ��ْ�برََ ز� عَبْدُ الر�
، عَنْ صَفِ��ةَ، قاَلتَْ  َ مُعْتكَِفًا، فَ��تَ�ْ�هُُ ��زُورُهُ : ْ�نِ حُسَينٍْ ِ صَلى� اللهُ �لَیَْهِ وَسَلم� كاَنَ رَسُولُ ا��

ثْتُهُ وَقمُْتُ، فاَنقْلَبَْتُ، فقََ  امَ مَعِي لِیَقْلِبَنيِ، وَكاَنَ مَسْكَنهُاَ فيِ دَارِ ��سَامَةَ ْ�نِ زَیدٍْ، لیَْلاً، فََ�د�
�اَ، فقَاَلَ الن�بيِ�  َ ��سرَْ ا رَ��َ� الن�بيِ� صَلى� اللهُ �لَیَْهِ وَسَلم�  صَلى� اللهُ فمََر� رَُ�لاَنِ مِنَ اْ��نصَْارِ، فلَمَ�

اَ صَفِ��ةُ بِ�تُْ حُييٍَّ �لىََ رِسْلِكمَُ «: �لَیَْهِ وَسَلم�َ  نه�
�
ِ قاَلَ : قاَلاَ » ا ا ِ َ� رَسُولَ ا�� بَْ�انَ ا�� ن� «: س�ُ

�
ا

مِ، فخََشِ�تُ ��نْ یقَْذِفَ فيِ قلُوُِ�كمُاَ شَ�ْ�اً �سَْانِ مَجْرَى ا��
�
ريِ مِنَ الاْ یْطَانَ يجَْ : ��وْ قاَلَ » الش��

ا«   ١٤٥.»شرَ�

                                                           
143Muslim bin al-H}ajja>j, Al-Musnad al-S}ah}i>h} al-Mukhtas}ar..., Juz IV, h. 1722. 
144Abu> Da>wu>d, Sunan Abi> Da>wu>d, Juz II, h. 579. 

145Abu> Da>wu>d, Sunan Abi> Da>wu>d, Juz V, h. 168. 
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4) Riwayat dalam kitab Sunan Ibn Ma>jah 
ْ�رَاهِيمُ �نُْ المُْنْذِرِ الحِْزَامِي� قاَلَ 

�
ثنَاَ ا ِ �نِْ : َ�د� رَ ْ�نِ مُوسىَ �نِْ عُبَیْدِ ا�� رُ �نُْ عُثْمَانَ ْ�نِ عمَُ ثنَاَ عمَُ َ�د�

، عَنْ صَفِ��ةَ : مَعْمَرٍ، عَنْ ��بِیهِ، عَنِ اْ�نِ شِهَابٍ قاَلَ  نيِ �ليَِ� �نُْ الحُْسَينِْ ، زَوْجِ ��ْ�برََ بِ�تِْ حُييٍَّ
َ �زَُورُهُ  ِ صَلى� اللهُ �لَیَْهِ وَسَلم� لىَ رَسُولِ ا��

�
اَ َ�اءَتْ ا ، ��نه� َ وَهُوَ مُعْتكَِفٌ الن�بيِِّ صَلى� اللهُ �لَیَْهِ وَسَلم�

ثتَْ عِنْدَهُ سَ  ا�ةًَ مِنَ العِْشَاءِ، ثمُ� قاَمَتْ فيِ المَْسِْ�دِ فيِ العَْشرِْ اْ��وَاخِرِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، فَ�ََ�د�
ذَا بلَغََتْ َ�بَ المَْسْ�ِ 

�
َ یقَْلِبهُاَ، حَتى� ا ِ صَلى� اللهُ �لَیَْهِ وَسَلم� ي تنَْقلَِبُ، فقََامَ مَعَهَا رَسُولُ ا�� ِ دِ ا��

مَا رَُ�لاَنِ مِنَ اْ��نصَْارِ، كاَنَ عِنْدَ مَسْكنَِ ��مِّ سَلمََةَ، زَوْجِ الن�بيِِّ صَلى� اللهُ �لَیَْهِ وَسَ  ، فمََر� بهِِ َ لم�
ِ صَلى� اللهُ  ، ثمُ� نفََذَا، فقَاَلَ لهَُمَا رَسُولُ ا�� َ ِ صَلى� اللهُ �لَیَْهِ وَسَلم� �لَیَْهِ  فسََل�مَا �لىََ رَسُولِ ا��

 َ اَ صَفِ��ةُ بِ�تُْ حُييٍَّ «وَسَلم� نه�
�
، : لاَ قاَ» �لىََ رِسْلِكمُاَ، ا مَا ذَِ�َ ِ وَكَبرَُ �لَيهَِْ ِ َ� رَسُولَ ا�� بَْ�انَ ا�� س�ُ

ِ صَلى� اللهُ �لَیَْهِ وَسَلم�َ  نيِّ «: فقَاَلَ رَسُولُ ا��
�
مِ، وَا ريِ مِنَ اْ�نِ �دَٓمَ مَجْرَى ا�� یْطَانَ يجَْ ن� الش��

�
ا

  ١٤٦.»خَشِ�تُ ��نْ یقَْذِفَ فيِ قلُوُِ�كمُاَ شَ�ْ�اً

5) Riwayat dalam kitab Musnad Ah}mad bin H}anbal  

اقِ، قاَلَ  ز� ثنَاَ عَبْدُ الر� ، عَنْ �ليَِِّ �نِْ : َ�د� هْريِِّ َ� مَعْمَرٌ، وَعَبْدُ اْ���ْلىَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الز� ��ْ�برََ
، قاَلتَْ  ، عَنْ صَفِ��ةَ بِ�تِْ حُييٍَّ ِ صَلى� اللهُ : حُسَينٍْ َ مُعْتكَِفًا، فَ��تَ�ْ�هُُ كاَنَ رَسُولُ ا��  �لَیَْهِ وَسَلم�

ثْتُهُ، ثمُ� قمُْتُ، فاَنقْلَبَْتُ، فقََامَ مَعِي یقَْلِبُنيِ، وَكاَنَ مَسْكَنهُاَ فيِ دَارِ ��سَا مَةَ �نِْ ��زُورُهُ لیَْلاً، فََ�د�
ا رَ��َ� الن�بيِ�  �اَ، فقَاَلَ الن�بيِ� صَلى� زَیدٍْ، فمََر� رَُ�لاَنِ مِنَ اْ��نصَْارِ، فلَمَ� ، ��سرَْ َ صَلى� اللهُ �لَیَْهِ وَسَلم�

اَ صَفِ��ةُ بِ�تُْ حُييٍَّ «: اللهُ �لَیَْهِ وَسَلم�َ  نه�
�
ِ فقَاَلَ : فقََالاَ . » �لىََ رِسْلِكمُاَ، ا ِ َ� رَسُولَ ا�� بَْ�انَ ا�� : س�ُ

�سَْانِ «
�
ريِ مِنَ الاْ یْطَانَ يجَْ ن� الش��

�
اا نيِّ خَشِ�تُ ��نْ یقَْذِفَ فيِ قلُوُِ�كمُاَ شرَ�

�
مِ، وَا ��وْ » مَجْرَى ا��

 ١٤٧.»شَ�ْ�اً«: قاَلَ 

Berdasarkan pengumpulan hadis objek kajian yang telah ditemukan pada 

kitab sumber, peneliti menemukan 10 jalur periwayatan, yaitu; 5 riwayat pada 

kitab S}ah}ih} al-Bukhari>, 1 riwayat pada kitab S}ah}ih} Muslim, 2 riwayat pada kitab 

Sunan Abi> Da>ud, 1 riwayat pada kitab Sunan Ibn Ma>jah dan 1 riwayat pada kitab 

Musnad Ah}mad bin H}anbal. 

                                                           
146Ibn Ma>jah, Sunan Ibn Ma>jah, h. 309. 
147Ah}mad bin H}anbal, Al-Musnad, Juz XVIII, h. 347. 
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Riwayat-riwayat tersebut dinukilkan dari seorang sahabat saja, yaitu 

S}afiyah binti H}uyay, sekaligus menunjukkan bahwa hadis tersebut memiliki 

sya>hid. Demikan pula dari kalangan tabi‘in yang hanya satu orang yang 

menerima hadis tersebut dari sahabat, yaitu; ‘Ali> bin al-H}usain dari S}afiyyah 

binti H}uyay, sehingga hanya satu orang saja yang menjadi muta>bi‘ dari hadis 

tersebut. Untuk lebih jelasnya, silahkan lihat skema hadis berikut; 

 



164 
 

 
 

 



165 
 

 
 

c. Penelitian kualitas hadis 

1) Kualitas sanad hadis 

Terkait hadis tentang setan berjalan di pembulu darah manusia, peneliti 

tidak melakukan kritik/penelitian terhadap sanadnya karena hadis tersebut 

terdapat di dalam kitab imam al-Bukha>ri> dan Muslim. Sehingga penelitian matan 

dapat dilakukan. 

2) Kualitas matan hadis 

Pemenggalan matan-matan hadis 

a) Riwayata dalam kitab S}ah}i>h} al-Bukha>ri> 

�مَا هيَِ صَفِ��ةُ بِ�تُْ حُييٍَّ (، )�لىََ رِسْلِكمُاَ( .١ ن
�
ِ : فقََالاَ (، »)ا ِ َ� رَسُولَ ا�� بَْ�انَ ا�� ، )س�ُ

مَا( �سَْانِ مَْ�لغََ : فقَاَلَ الن�بيِ� صَلى� اللهُ �لَیَْهِ وَسَلم�َ (، )وَكَبرَُ �لَيهَِْ
�
یْطَانَ یبَْلغُُ مِنَ الا ن� الش��

�
ا

مِ  نيِّ خَشِ�تُ ��نْ یقَْذِفَ فيِ قلُوُِ�كمُاَ شَ�ْ�اً(، )ا��
�
 .»)وَا

�مَا قاَلَ سُفْ�َانُ  - تعََالَ هيَِ صَفِ��ةُ  .٢ ريِ مِنَ اْ�نِ �دَٓمَ (، -هَذِهِ صَفِ��ةُ : وَرُب یْطَانَ يجَْ ن� الش��
�
فاَ

مِ   : ��تتَْهُ لیَْلاً قاَلَ : ، قلُتُْ لِسُفْ�اَنَ " )مَجْرَى ا��
�
 .لا� لیَْلٌ وَهَلْ هُوَ ا

ِ : قاَلاَ (، )�لىََ رِسْلِكمُاَ( .٣ ِ َ� رَسُولَ ا�� بَْ�انَ ا�� مَا ذَِ�َ ( )س�ُ فقََالَ رَسُولُ (، )وَكبرََُ �لَيهَِْ
ِ صَلى� اللهُ �لَیَْهِ وَسَلم�َ  مِ : ا�� �سَْانِ مَْ�لغََ ا��

�
یْطَانَ یبَْلغُُ مِنَ الا ن� الش��

�
نيِّ خَشِ�تُ (، )ا

�
وَا

 .)نْ یقَْذِفَ فيِ قلُوُِ�كمُاَ شَ�ْ�اً�� 

اَ صَفِ��ةُ بِ�تُْ حُييٍَّ ( )�لىََ رِسْلِكمُاَ( .٤ نه�
�
ِ  (»)ا ِ َ� رَسُولَ ا�� بَْ�انَ ا�� ن� : قاَلَ ( )فقََالاَ س�ُ

�
ا

مِ  �سَْانِ مَجْرَى ا��
�
ريِ مِنَ الا یْطَانَ يجَْ نيِّ خَشِ�تُ ��نْ یقَْذِفَ فيِ قلُوُ (، )الش��

�
ِ�كمُاَ سُوءًا، وَا

 .)شَ�ْ�اً: ��وْ قاَلَ 

�مَا هيَِ صَفِ��ةُ بِ�تُْ حُييٍَّ ( .٥ ن
�
، وَكبرََُ : قاَلاَ (» )�لىََ رِسْلِكمُاَ، ا ِ ِ َ� رَسُولَ ا�� بَْ�انَ ا�� س�ُ

مَا مِ «: قاَلَ (مَا  )�لَيهَِْ ريِ مِنَ اْ�نِ �دَٓمَ مَْ�لغََ ا�� یْطَانَ يجَْ ن� الش��
�
نيِّ خَ (، )ا

�
شِ�تُ ��نْ وَا

 .)یقَْذِفَ فيِ قلُوُِ�كمُاَ
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b) Riwayat dalam kitab S}ah}i>h} Muslim 

اَ صَفِ��ةُ بِ�تُْ حُييٍَّ (، )�لىََ رِسْلِكمُاَ( نه�
�
بَْ�انَ اللهِ َ� رَسُولَ اللهِ : فقَاَلاَ (» )ا ن� (: ، قاَلَ )س�ُ

�
ا

مِ  �سَْانِ مَجْرَى ا��
�
ريِ مِنَ الاْ یْطَانَ يجَْ اوَ (، )الش�� نيِّ خَشِ�تُ ��نْ یقَْذِفَ فيِ قلُوُِ�كمُاَ شرَ�

�
��وْ قاَلَ » ا

 .)»شَ�ْ�اً«

c) Riwayat dalam kitab Sunan Abu> Da>wu>d 

اَ صَفِ��ةُ بِ�تُْ حُييٍَّ (، )�لىََ رِسْلِكمُاَ( .١ نه�
�
ِ : قاَلاَ (، »)ا ِ َ� رَسُولَ ا�� بَْ�انَ ا�� ن� (: ، قاَلَ )س�ُ

�
ا

رِ  یْطَانَ يجَْ مِ الش�� �سَْانِ مَجْرَى ا��
�
، ��وْ »فخََشِ�تُ ��نْ یقَْذِفَ فيِ قلُوُِ�كمُاَ شَ�ْ�اً(، )ي مِنَ الاْ

 ).»شرَ�ا«: قاَلَ 

اَ صَفِ��ةُ بِ�تُْ حُييٍَّ ( .٢ نه�
�
ِ : قاَلاَ (» )�لىََ رِسْلِكمُاَ ا ِ َ� رَسُولَ ا�� بَْ�انَ ا�� ن� (: قاَلَ ( )س�ُ

�
ا

ريِ مِنَ  یْطَانَ يجَْ مِ  الش�� �سَْانِ مَجْرَى ا��
�
��وْ » فخََشِ�تُ ��نْ یقَْذِفَ فيِ قلُوُِ�كمُاَ شَ�ْ�اً(، )الاْ

  ).شرَ�ا«: قاَلَ 

d) Riwayat dalam kitab Sunan Ibn Ma>jah 
اَ صَفِ��ةُ بِ�تُْ حُييٍَّ (، )�لىََ رِسْلِكمُاَ( نه�

�
ِ وَكَبرَُ : قاَلاَ ( )ا ِ َ� رَسُولَ ا�� بَْ�انَ ا�� مَا ذَِ�َ س�ُ ، )�لَيهَِْ

ِ صَلى� اللهُ �لَیَْهِ وَسَلم�َ ( مِ «: فقَاَلَ رَسُولُ ا�� ريِ مِنَ اْ�نِ �دَٓمَ مَجْرَى ا�� یْطَانَ يجَْ ن� الش��
�
نيِّ (، )ا

�
وَا

 ).خَشِ�تُ ��نْ یقَْذِفَ فيِ قلُوُِ�كمُاَ شَ�ْ�اً

e) Riwayat dalam kitab Musnad Ah}mad bin H}anbal  

اَ صَفِ��ةُ بِ�تُْ حُييٍَّ (، )سْلِكمُاَ�لىََ رِ ( نه�
�
ِ : فقََالاَ ( ,)ا ِ َ� رَسُولَ ا�� بَْ�انَ ا�� ن� «: فقَاَلَ ( ,)س�ُ

�
ا

مِ  �سَْانِ مَجْرَى ا��
�
ريِ مِنَ الاْ یْطَانَ يجَْ ا(، )الش�� نيِّ خَشِ�تُ ��نْ یقَْذِفَ فيِ قلُوُِ�كمُاَ شرَ�

�
: ��وْ قاَلَ » وَا

 .»)شَ�ْ�اً«

Setelah melakukan pemeggalan matan-matan hadis, nampak seluruh 

riwayat sabda Rasulullah yang berupa perkataan di awali dengan kalimat لى�
 Namun, dalam kalimat selanjutnya terdapat perbedaan lafal, selain itu .رسلكما

terdapat pula perbedaan dalam kisah penyebab Rasulullah menyampaikan 

sabdanya tersebut, yakni ketika Rasulullah beri’tikaf pada salah satu malam dari 
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10 akhir Ramadahn di masjid, istrinya yang bernama S}afiyyah bintu H}uyay148 

mendatanginya. Ketika S}afiah hendak pulang kerumahnya, Rasulullah pun 

berdiri dan meminta kepada istrinya tersebut agar tidak terburu. Ketika mereka 

berjalan dan tepat berada di pintu masjid dekat rumah Ummu Salamah (riwayat 

lain mengatakan dekat rumah Usamah bin Zaid, anak angkat Rasulullah), ada dua 

orang Ans}a>r yang melewati Nabi dan S}afiyyah, kemudian keduanya memberi 

salam kepada Rasulullah (riwayat lain mengatakan kedua orang tersebut berjalan 

dengan lebih cepat), kemudian Rasulullah pun bersabda kepadanya.  

Perbedaan dalam menceritakan sebab Rasulullah bersabda terletak pada 

persoalan letak pintu mesjid yang berada di dekat rumah Ummu Salamah atau di 

dekat rumah Usa>mah bin Zaid, perbedaan lainnya pada persoalan kedua orang 

tersebut memberi salam kepada Rasulullah atau berjalan denga lebih cepat yang 

mengindikasikan ada fikiran buruk di antara keduanya terhadap Rasulullah dan 

istrinya, yakni S}afiah.  

Peneliti sendiri menilai bahwa riwayat yang asli dari 10 matan hadis 

tersebut ialah riwayat yang menceritakan bahwa kejadian tersebut terjadi di 

pintu mesjid depan rumah Ummu Salamah dan kedua orang yang ans}ar tersebut 

memberi salam ketika melewati Nabi dan S}afiah dengan alasan bahwa riwayat 

tersebut berasal dari 6 orang yang sama-sama menerimanya dari al-Zuhri>. 

Sedangkan riwayat yang mengatakan kejadian tersebut terjadi di pintu mesjid 

depan rumah Usa>mah bin Zaid dan kedua orang tersebut berjalan cepat berasal 

dari Ma‘mar yang juga menerimanya dari al-Zuhri>. Selain itu, riwayat yang 

mengatakan kejadian itu terjadi di pintu masjid depan rumah Ummu Salamah 

lebih kongkrit dalam jelas dalam menyampaikan hadis tersebut. Adapun lafal 

                                                           
148Sufiyah bint H}uyay merupakan Istri Rasulullah yang ia nikahi pada usia 17 tahun dan 

merupakan keturunan yahudi bani al-Nad}r yang nasabnya sampai kepada nabi Harun as. Ia 
dinikahi setelah Rasulullah menaklukkan bani al-Nad}r yang bermukim di perbatasan Sya>/Syiria.  



168 
 

 
 

matan yang peneliti maksud ialah riwayat imam Ibn Ma>jah dari Ibra>hi>m bin al-

Munz\ir, berikut; 

اَ َ�اءَتْ  ، ��نه� َ ، زَوْجِ الن�بيِِّ صَلى� اللهُ �لَیَْهِ وَسَلم� ، عَنْ صَفِ��ةَ بِ�تِْ حُييٍَّ لىَ �ليَِ� ْ�نُ الحُْسَينِْ
�
ا
َ �زَُورُهُ وَهُوَ مُعْتكَِفٌ فيِ المَْسِْ�دِ فيِ العَْشرِْ اْ��وَاخِرِ مِنْ شَ  ِ صَلى� اللهُ �لَیَْهِ وَسَلم� هرِْ رَسُولِ ا��

ِ صَلى� اللهُ  ثتَْ عِنْدَهُ سَا�ةًَ مِنَ العِْشَاءِ، ثمُ� قاَمَتْ تنَْقلَِبُ، فقََامَ مَعَهَا رَسُولُ ا��  رَمَضَانَ، فَ�ََ�د�
ي كاَنَ عِنْدَ مَسْكَنِ ��مِّ سَلمََةَ، زَ  ِ ذَا بلَغََتْ َ�بَ المَْسِْ�دِ ا��

�
َ یقَْلِبهُاَ، حَتى� ا وْجِ الن�بيِِّ �لَیَْهِ وَسَلم�

ِ صَلى� اللهُ �َ  مَا رَُ�لاَنِ مِنَ اْ��نصَْارِ، فسََل�مَا �لىََ رَسُولِ ا�� ، فمََر� بهِِ َ لیَْهِ صَلى� اللهُ �لَیَْهِ وَسَلم�
 َ ِ صَلى� اللهُ �لَیَْهِ وَسَلم� ، ثمُ� نفََذَا، فقَاَلَ لهَُمَا رَسُولُ ا�� َ اَ صَفِ��ةُ بِ�تُْ حُييٍَّ �لىََ رِسْلِكمَُ «وَسَلم� نه�

�
» ا، ا

ِ صَلى� اللهُ �لَیَْهِ وَسَلم�َ : قاَلاَ  ، فقَاَلَ رَسُولُ ا�� مَا ذَِ�َ ِ وَكَبرَُ �لَيهَِْ ِ َ� رَسُولَ ا�� بَْ�انَ ا�� ن� «: س�ُ
�
ا

 َ نيِّ خَشِ�تُ ��نْ ی
�
مِ، وَا ريِ مِنَ اْ�نِ �دَٓمَ مَجْرَى ا�� یْطَانَ يجَْ        »قْذِفَ فيِ قلُوُِ�كمُاَ شَ�ْ�اًالش��

Artinya; 

Telah mengabarkan kepadaku ‘Ali> bin al-H}usain dari S}afiah bint Huyay -
isteri Nabi saw. bahwasanya ia pernah datang menemui Rasulullah saw. 
Ia mengunjungi beliau di masjid yang sedang beri'tikaf pada sepuluh akhir 
dari bulan Ramadhan. Lalu Ia bercakap-cakap dengan beliau sesaat 
setelah isya, setelah itu bangkit dan berlalu. Rasulullah saw. kemudian 
ikut bangkit dan pergi bersamanya. Hingga ketika beliau sampai di pintu 
masjid dekat tempat (tenda) Ummu Salamah -Isteri Nabi saw., dua orang 
sahabat Ans}ar melintasi beliau berdua, mereka memberi salam kepada 
Rasulullah saw. seraya berlalu pergi. Lalu Rasulullah saw. bersabda 
kepada keduanya: "Tetaplah kalian di tempat kalian, sesungguhnya ia 
adalah S}afiah bint Huyay. "Maka keduanya pun berkata, "Maha Suci 
Allah ya Rasulullah! " hingga keduanya merasa tidak nyaman dengan 
keadaan itu. Rasulullah saw. pun bersabda: "Sesungguhnya setan masuk 
pada anak Adam seperti mengalirnya darah dalam tubuh, aku takut ia 
membubuhi sesuatu dalam hati kalian berdua. ". 

a) Penelitian matan hadis dari aspek illah 

Setelah melakukan penentuan lafal asli dari 10 matan hadis tersebut, 

peneliti kemudian melakukan penelitian terhadap seluruh matan untuk 

mengetahui apakah matan-matan hadis tersebut tehindar dari ‘illah atau tidak, 

dengan menggunakan kaidah minor terhindar dari ‘illah, sebagai berikut: 
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1. Sisipan kata atau kalimat (idra>j) 

No. Sisipan Setelah lafal/kalimat Riwayat 

اَ صَفِ��ةُ بِ�تُْ حُييٍَّ  هي .1 نه�
�
  .B1 DAN 5 ا

 

2. Penggabungan matan hadis yang bukan dari bagiannya (idt}ira>b) 

No. Penggabungan Setelah atau sebelum kalimat Riwayat 

- - - -  

 

3. Penambahan kata atau kalimat (ziya>adah) 

No. Penambahan lafal/kalimat Setelah kalimat Riwayat 

- - - - 

 

4. Perubahan lafal/kalimat (tagyi>r) 

No. Perubahan lafal/kalimat asli Riwayat 

اَ صَفِ��ةُ بِ�تُْ حُييٍَّ  تعََالَ هيَِ صَفِ��ةُ  1 نه�
�
 .B2 ا

مِ  2 �سَْانِ مَْ�لغََ ا��
�
مِ  یبَْلغُُ مِنَ الا رِي مِنَ اْ�نِ �دَٓمَ مَجْرَى ا�� یْطَانَ يجَْ ن� الش��

�
 .B1, 3, 4, 5, M, A, D1 dan 2 ا

 

5. Pengurangan lafal/kalimat (nuqs}a>n) 

No. Tidak terdapat lafal/kalimat Setelah kalimat Riwayat 

بَْ�انَ  1 مَا ......س�ُ وَكَبرَُ �لَيهَِْ اَ صَفِ��ةُ بِ�تُْ حُييٍَّ   نه�
�
 B1 ا

اَ صَفِ��ةُ بِ�تُْ حُييٍَّ  2 نه�
�
 .B3 �لي رسلكما ا

مَا ذ� 3  .B1 وَكَبرَُ �لَيهَِْ

مَا 4 ذ� وَكَبرَُ �لَيهَِْ ِ َ� رَسُولَ   بَْ�انَ ا�� ِ  س�ُ ا��  B4, M, A, D1 dan 2. 

نيِّ خَشِ�تُ ��نْ یقَْذِفَ  5
�
......وَا رِي  یْطَانَ يجَْ ن� الش��

�
.....ا  B2. 

في قلو�كما ��نْ یقَْذِفَ  ش��ا 6  B5. 



170 
 

 
 

 

6. Pemutar-balikan lafal/kalimat (inqila>b) 

No. Mendahulukan Mengakhirkan lafal/kalimat asli Riwayat 

- - - - - 

Berdasarkan penelitian matan hadis tentang setan mengalir di pembulu 

darah manusia, maka peneliti menilai bahwa seluruh matan hadis terhindar dari 

‘illah, sekalipun terjadi perbedaan lafal atau kalimat di antara matan-matan hadis 

terkait, seperti adanya idra>j, tagyi>r, dan nuqs}a>n, tetapi tidak sampai merusak 

makna substansi hadis. Bahkan, hadis tersebut diriwayatkan secara makna 

(riwayah bi al-ma‘na>). Dengan demikian, selanjutnya akan dilakukan penelitian 

apakah terjadi sya>z\ pada matan-matan hadis tersebut atau tidak. 

b) Penelitian matan hadis dari aspek pertentangan (sya>z\) 

Selanjutnya untuk membuktikan apakah hadis tentang setan berjalan di 

pembulu darah mengandung pertentangan atau tidak, maka diperlukan langkah-

langkah, berikut: 

1) Pertentangan dengan al-Qur’an 

Matan-matan hadis terkait sama sekali tidak bertentangan dengan al-

Qur’a>n. Bahkan al-Qur’an dalam al-Qur’an sendiri menekankan dekatnya jarak 

antara setan dan manusia, hal tersebut sebagaimana ialah QS. al-A‘ra>f / 07: 17, 

sebagai beikut;  
مُْ  ثمُ�  مْ  وَعَنْ  َ�لفِْهِمْ  وَمِنْ  ��یدِْيهِمْ  بينَِْ  مِنْ  َ�تِٓ�نهَ� ائلِِهِمْ  وَعَنْ  ��یمَْانهِِ دُ  وَلاَ  شمََ همُْ  تجَِ   شَاكِرِ�نَ  ��كْثرََ

Terjemahnya; 

Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan. Belakang, 
kanan, dan kiri mereka. Dan Engkau tidak akan mendapati kebanyakan 
mereka bersyukur.149 

                                                           
149Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 152.   
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Ayat tersebut pada dasarnya merupakan penjelasan tentang sumpah setan 

yang berjanji akan mengganggu manusia setelah di usir dari surga karena 

membangkang terhadap perintah Allah untuk sujud kepada nabi Ibra>hi>m dan 

menyombongkan diri. Pada ayat tersebut menegaskan bahwa setan senantiasa 

dekat dengan manusia yang mempuanyai misi penyesatan. Dengan demikian, 

hadis tentang setan mengalir di pembuluh darah manusia tidak bertentangan 

dengan al-Qur’an, bahkan menjadi penegas terhadap kedekantan jarakanya 

dengan manusia. 

2) Tidak bertentangan dengan hadis yang lebih s}ah}i>h}. 

Hadis tersebut juga dikuatkan oleh hadis lain, yakni hadis yang berasal 

dari sahabat Anas bin Ma>lik dalam kitab S}ah}i>h} Muslim, tentang seorag laki-laki 

yang mendapati Rasulullah sedang berduaan dengan salah seorang isterinya, 

sebagai berikut;  
ْ�دَى ِ�سَائهِِ، فمََر� بِهِ رَُ�لٌ فدََ�اَهُ، فَ 

�
َ كاَنَ مَعَ ا َ�اءَ، عَنْ ���سٍَ، ��ن� الن�بيِ� صَلى� اللهُ �لَیَْهِ وَسَلم�

بِكَ،  َ� رَسُولَ اللهِ مَنْ كُنْتُ ��ظُن� بِهِ، فلمََْ ��كُنْ ��ظُن� : فقَاَلَ » َ� فلاَُنُ هَذِهِ زَوْجَتيِ فلاَُنةَُ «: فقَاَلَ 
مِ «: فقَاَلَ رَسُولُ اللهِ صَلى� اللهُ �لَیَْهِ وَسَلم�َ  �سَْانِ مَجْرَى ا��

�
ريِ مِنَ الاْ یْطَانَ يجَْ ن� الش��

�
رواه ( .»ا

 ١٥٠)مسلم

Artinya; 

Dari Anas bahwa pada suatu ketika Nabi saw. sedang berdua dengan 
salah seorang isteri beliau. Kebetulan lewat ke dekat beliau seorang laki-
laki. Orang itu dipanggil oleh Nabi saw., maka dia datang menemui 
beliau. Lalu Nabi saw. berkata kepadanya; 'Hai, Fulan! Ini isteriku, si 
Fulanah.' orang itu menjawab; 'Ya, Rasulullah! Aku tidak menduga-duga 
dengan Anda.' Beliau bersabda: 'Sesungguhnya setan berjalan dalam 
tubuh manusia melalui aliran darah.' (H.R. Muslim). 

Pada hadis tersebut mengindikasikan bahwa setan selalu melancarkan 

bisikan-bisakan penyesatan di hati manusia, bahkan terhadap Rasululah 

                                                           
150Muslim bin al-H}ajja>j, Al-Musnad al-S}ah}i>h} al-Mukhtas}ar..., Juz IV, h. 1722. 
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sekalipun yang merupakan panutan yang sempurna umat Islam. Oleh karena itu, 

hadis tentang setan mengalir di pembuluh darah tidak bertentangan dengan hadis 

sahih lainnya. 

3) Tidak bertentangan dengan fakta sejarah 

Secara fakta sejarah, hadis tersebut mustahil dengan fakta sejarah, sebab 

kisah yang melatar belakangi Rasulullah menyabdakan hal tersebut terkait 

langsung dengan gerak gerik sahabat yang terlihat oleh Rasulullah ketika mereka 

berjalan cepat karena melihat Rasulullah berduaan dengan seorang perempuan. 

Namun, pada hadis tersebut Rasulullah langsung menjelaskan bahwa perempuan 

tersebut adalah isterinya, sehingga fitnah atau fikiran aneh-aneh terhadap 

Rasulullah dapat segera dihilangkan dari mereka. 

4) Tidak bertentangan dengan logika (akal sehat) 

Hadis tentang setan mengalir di pembuluh darah manusia secara logika 

sangat sejalan. Sebab pada QS. al-A‘ra>f/07: 17 menjelaskan bagaimana setan 

selalu berusaha menyesatkan manusia dengan berbagi cara dan tipu dayanya. 

Setelah melakukan perbandingan matan-matan hadis, peneliti menilai 

bahwa hadis tentang setan mengalir di pembuluh darah manusia tidak memiliki 

‘illah, sekalipun terdapat di dalamnya perbedaan antar matan-matan hadis, 

seperti adanya tagyi>r, idra>j, dan nuqs}an. Akan tetapi hal-hal tersebut tidak 

merusak makna subtansi hadis. Selain itu, hadis tersebut juga terhindar dari sya>z\, 

bahkan sejalan dengan al-Qur’a>n, hadis sahih, fakta sejarah dan akal sehat. 

Sehingga secara keseluruhan, hadis tersebut dapat dinyatakan sahih, baik dari 

segi sanad maupun matannya, dan dapat dijadikan hujjah. 
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7. Takhri> al-h}adi>s\ tentang kebaikan menenangkan hati 

a. Penelusuran hadis  

1) Menelusuri hadis dengan metode salah satu lafal 

Peneliti menelusuri hadis tersebut melalui 2 lafal yang terdapat pada 

sample hadis, yaitu; 

a) Melalui lafal البر 
 .٢٢٧: ٤حم : ح � صدركالبر ا�شر  .١

 .٢٢٨: ٤حم : اس�تفت نفسك البر مااطم�نّٔ إلیه القلب .٢

  ١٩٤.١٥١: ٤حم ,, ٢دي بیوع : البر مااطم�نٔتّ إلیه النفس .٣

b) Menelusuri hadis dengan kata القلب 
لیَْهِ  ,اطم�نٔالبرِْ� مَا

�
لیَْهِ الن�فْسُ،  (...)القلب سَكَ�تَْ ا

�
ثمُْ مَا لمَْ �سَْكُنْ ا

�
لیَْهِ القْلَْبُ، وَالاْ

�
وَلمَْ یطَْمَئنِ� ا

 ٢٢٨.١٥٢, ١٩٤: ٤حم .: ما�اك فى القلب

Penjelasan kode: huruf دى adalah kode untuk al-Da>rim>i dalam kitab 

Sunan-nya dan huruf حم adalah kode untuk Ah}mad bin H}anbal dalam kitab 

Musnad-nya. 

2) Metode awal matan 

Pada metode ini digunakan 2 kitab dalam melacak hadis, yaitu; 

a) Kitab Mausu>‘ah al-At}ra>f 

,, ٣٤: ٣مشكل ,, ٢٢٧: ٤حم ,, ٢٩٤: ١٠, ١٧٥: ١مجمع : ج�ت �س�لٔ عن البر و�ثم .١
 .٣٦٥ٔ�ذكار 

 ٢٢٨.١٥٣: ٤حم ,, ١٧٥: ١مجمع  :ج�ت �س�لٔني عن البر و�ثم .٢

                                                           
151A. J. Wijnsic, Al-Mu‘jam al-Mufahras li Alfa>z} al-H}adi>s\ al-Nabawi>, Juz I, h. 160. 
152A. J. Wijnsic, Al-Mu‘jam al-Mufahras li Alfa>z} al-H}adi>s\ al-Nabawi>, Juz V , h. 454. 
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Penjelasan kode; )اذكار(  al-Nawawi> dalam kitab al-Az\ka>r-nya, )حم(   

Ah}mad bin H}anbal dalam kitab Musnad-nya, (مجمع) al-Hais\ami> dalam kitab 

Majma‘ al-Zawa>id-nya dan )مشكل(  al-T}ah}awi> dalam kitab Musykil al-A<s\a>r-nya.  

b) Kitab al-Fath} al-Kabi>r fi D}amm al-Ziya>dah 

ثمُْ مَا لمَْ �سَْكُنُ إلیَْهِ الن�فْسُ ولمَْ یطَْمَئنِ� إلیَْهِ البرِ� مَا سَكَ�تَْ إلَ ((
�
یْهِ الن�فْسُ واطْمَ�نٔ� إلیَْهِ القلَبُْ والا

نْ ٔ�فْ�اكَ المفُُْ�ونَ 
�
 ١٥٤.عَن ٔ�بي ثعَْلبََة) حم)) (القلَْبُ وا

b. Pengumpulan hadis-hadis semakna, i‘tiba>r al-sanad dan skema hadis 

Setelah melakukan pencarian pentunjuk untuk menelusuri letak hadis 

pada kitab-kitab sumber melalui 2 metode, peneliti hanya menemukan beberapa 

petunjuk yang dapat mengarahkan kepada kitab sumber, khususnya pada kitab 

sembilan imam (al-kutu>b al-tis’ah).  

Petunjuk-petunjuk di atas menunjukkan bahwa hadis tersebut hanya 

terdapat pada kitab Sunan al-Da>rimi> dan Musnad Ah}mad bin H}anbal. Hadis ini 

tidak ditemukan di dalam kitab sumber lainnya. Adapun hadis-hadis tersebut 

ialah; 

1) Riwayat dalam kitab Sunan al-Da>rimi> 

�وبَ  لاَمِ، عَنْ ��ی بيرَِْ ��بيِ عَبْدِ الس� ثنَاَ حمَ�ادُ ْ�نُ سَلمََةَ، عَنْ الز� ثنَاَ سُلیَْمَانُ ْ�نُ حَرْبٍ، َ�د�  �نِْ َ�د�
ِ صَلى� اللهُ �لََ  ، ��ن� رَسُولَ ا�� ، عَنْ وَابِصَةَ ْ�نِ مَعْبَدٍ اْ��سَدِيِّ ِ ْ�نِ مِكْرَزٍ الفِْهْريِِّ َ عَبْدِ ا�� یْهِ وَسَلم�

ثمِْ؟«: قاَلَ لِوَابِصَةَ  �
ِ وَالاْ بَ بهِاَ : نعََمْ، قاَلَ : قلُتُْ : قاَلَ » جِ�ْتَ �سَْ��لُ عَنِ البرِّْ فجََمَعَ ��صَابِعَهُ فضرَََ

تفَْتِ قلَبَْكَ َ� وَابِصَةُ «: صَدْرَهُ، وَقاَلَ  تفَْتِ نفَْسَكَ، اس�ْ �تْ  - ثلاًََ�  -اس�ْ لیَْهِ الن�فْسُ،  البرِْ� مَا اطْمَ��ن
�
ا

نْ ��فْ�اَكَ الن�اسُ 
�
دْرِ، وَا دَ فيِ الص� ثمُْ مَا َ�اكَ فيِ الن�فْسِ، وَ�رََد�

�
لیَْهِ القْلَْبُ، وَالاْ

�
وَاطْمَ��ن� ا

 ١٥٥.»وَ��فْ�وَْكَ 

                                                                                                                                                               
153Abu> H}a>jar Zaglu>l, Mawsu>‘ah At}ra>f, Juz IV, h. 477. 
154Jala>l al-Di>n al-Suyu>t}i>, Al-Fath al-Kabi>r, Juz II, h. 16. 
155Al-Da>rimi>, Sunan al-Da>rimi>, Juz III, h. 1649. 
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2) Riwayat dalam kitab Musnad Ah}mad bin H}anbal  

، قَ   . �ٔ  مَشْقِي� يىَ اّ�ِ ثنَاَ زَیدُْ ْ�نُ يحَْ ِ �نُْ العَْلاَءِ، قاَلَ : الَ َ�د� ثنَاَ عَبْدُ ا�� عْتُ مُسْلمَِ ْ�نَ : َ�د� سمَِ
، یقَُولُ : مِشْكمٍَ، قاَلَ  نيِ� عْتُ الخُْش�َ مُ : قلُْتُ : سمَِ ل� ليِ، وَيحَُر� نيِ بِمَا يحَِ ، ��ْ�برِْ ِ َ� رَسُولَ ا��

، قاَلَ  بَ فيِ� الن�ظَرَ، فقَاَلَ فصََع�دَ الن�بيِ� صَلى� اللهُ �لَیَْ : �ليََ� َ وَصَو� البرِْ� مَا سَكَ�تَْ «: هِ وَسَلم�
 َ ل
�
لیَْهِ الن�فْسُ، وَلمَْ یطَْمَئنِ� ا

�
ثمُْ مَا لمَْ �سَْكُنْ ا

�
لیَْهِ القْلَْبُ، وَالاْ

�
لیَْهِ الن�فْسُ، وَاطْمَ��ن� ا

�
یْهِ القْلَْبُ، ا

نْ ��فْ�اَكَ المُْفُْ�ونَ 
�
 ١٥٦.»وَا

ثنََ   . ب ، قاَلَ َ�د� لمَِيِّ ، عَنْ مُعَاوِیةََ ْ�نِ صَالِحٍ، عَنْ ��بيِ عَبْدِ اللهِ الس� حمَْنِ ْ�نُ مَهدِْيٍّ : ا عَبْدُ الر�
َ قاَلَ  عْتُ وَابِصَةَ ْ�نَ مَعْبَدٍ صَاحِبَ الن�بيِِّ صَلى� اللهُ �لَیَْهِ وَسَلم� ِ : سمَِ لىَ رَسُولِ ا��

�
جِ�تُْ ا

ثمِْ، فقَاَلَ صَلى� اللهُ �لَیَْهِ وَ  �
ِ وَالاْ َ ��سْ��ُ�ُ عَنِ البرِّْ ثمِْ «: سَلم�

�
، وَالاْ ِ : فقَُلْتُ » جِ�ْتَ �سَْ��لُ عَنِ البرِّْ

ي بعََثكََ ِ�لحَْقِّ مَا جِْ�تُكَ ��سْ��ُ�َ عَنْ �يرَِْهِ، فقَاَلَ  ِ ثمُْ مَا «: وَا��
�
حَ َ�ُ صَدْرُكَ، وَالاْ البرِْ� مَا ا�شرََْ

نْ ��فْ�اَكَ عَنْهُ الن�اسُ َ�اكَ فيِ صَ 
�
 ١٥٧.»دْرِكَ، وَا

�وبَ   . ت لاَمِ، عَنْ ��ی بيرَِْ ��بيِ عَبْدِ الس� ثنَاَ حمَ�ادُ ْ�نُ سَلمََةَ، عَنْ الز� ثنَاَ �زَیِدُ ْ�نُ هَارُونَ، َ�د� ْ�نِ َ�د�
ِ ْ�نِ مِكْرَزٍ، عَنْ وَابِصَةَ ْ�نِ مَعْبَدٍ، قاَلَ  َ وَ��َ�  ��تَ�تُْ رَسُولَ : عَبْدِ ا�� ِ صَلى� اللهُ �لَیَْهِ وَسَلم� ا��

عٌ، فذََهَبْتُ ��تخََ  ذَا عِنْدَهُ جمَْ
�
لا� سَ��لتُْهُ عَنْهُ، وَا

�
ثمِْ ا �

ِ وَالاْ ى الن�اسَ، ��رِیدُ ��نْ لاَ ��دَعَ شَ�ْ�اً مِنَ البرِّْ ط�
ِ صَلى� اللهُ : فقََالوُا لیَْكَ َ� وَابِصَةُ عَنْ رَسُولِ ا��

�
لیَْكَ َ� وَابِصَةُ، فقَُلْتُ ا

�
، ا َ ��َ� :  �لَیَْهِ وَسَلم�

ليَ� ��نْ ��دْنوَُ مِ�هُْ، فقَاَلَ ليِ  �
�هُ مِنْ ��حَبِّ الن�اسِ ا ن

�
ادْنُ َ� «: وَابِصَةُ، دَعُونيِ ��دْنوُ مِ�هُْ، فاَ

تْ رُكْ » وَابِصَةُ، ادْنُ َ� وَابِصَةُ  كَ «: بَتيِ رُكْبَتهَُ، فقَاَلَ ، فدََنوَْتُ مِ�هُْ حَتى� مَس� َ� وَابِصَةُ ��ْ�برُِ
نيِ، قاَلَ : فقَُلتُْ » مَا جِ�ْتَ �سَْ��لنيُِ عَنْهُ، ��وْ �سَْ��لنيُِ؟ ِ فَ��ْ�برِْ جِ�تَْ �سَْ��لنيُِ «: َ� رَسُولَ ا��

ثمِْ؟ �
ِ وَالاْ : لَ ینَْكُتُ بهِاَ فيِ صَدْرِي، وَیقَُولُ نعََمْ، فجََمَعَ ��صَابِعَهُ الث�لاَثَ فجََعَ : قلُتُْ » عَنِ البرِّْ

ثمُْ «
�
لیَْهِ الن�فْسُ، وَالاْ

�
�تْ ا لیَْهِ القْلَْبُ، وَاطْمَ��ن

�
تفَْتِ نفَْسَكَ، البرِْ� مَا اطْمَ��ن� ا مَا َ� وَابِصَةُ اس�ْ

نْ ��فْ�اَكَ الن�اسُ وَ��فْ�وَْ 
�
دْرِ، وَا دَ فيِ الص�  ١٥٨.»كَ َ�اكَ فيِ القْلَْبِ، وَ�رََد�

�وبَ ْ�نِ عَ   . ث لاَمِ، عَنْ ��ی بيرَُْ ��بوُ عَبْدِ الس� َ� الز� ثنَاَ حمَ�ادُ ْ�نُ سَلمََةَ، ��ْ�برََ ثنَاَ عَف�انُ، َ�د� ِ َ�د� بْدِ ا��
ثنيَِ ُ�لسََاؤُهُ وَقدَْ رَ��یتُْهُ عَنْ وَابِصَةَ اْ��سَدِ  ، ْ�نِ مِكْرَزٍ، وَلمَْ �سَْمَعْهُ مِ�هُْ قاَلَ َ�د� قاَلَ  - يِّ

                                                           
156Ah}mad bin H}anbal, Al-Musnad, Juz XIII, h. 479. 
157Ah}mad bin H}anbal, Al-Musnad, Juz XIV, h. 32. 
158Ah}mad bin H}anbal, Al-Musnad, Juz XIV, h. 32. 
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ةٍ وَلمَْ یقَُلْ : عَف�انُ  ثنيَِ �يرََْ مَر� ثنيَِ ُ�لسََاؤُهُ : َ�د� ِ صَلى� اللهُ �لَیَْهِ : قاَلَ  -َ�د� ��تَ�ْتُ رَسُولَ ا��
لا� سَ��لتُْهُ عَنْهُ، وَحَوَْ�ُ 

�
ثمِْ ا �

ِ وَالاْ َ وَ��َ� ��رِیدُ ��نْ لاَ ��دَعَ شَ�ْ�اً مِنَ البرِّْ عِصَابةٌَ مِنَ المُْسْلِمِينَ  وَسَلم�
، فقَاَلوُا اهمُْ تفَُْ�ونهَُ، فجََعَلتُْ ��تخََط� ، : �سَ�ْ َ ِ صَلى� اللهُ �لَیَْهِ وَسَلم� لیَْكَ َ� وَابِصَةُ عَنْ رَسُولِ ا��

�
ا

ليَ� ��نْ ��دْنوَُ مِ�هُْ : فقُُلْتُ  �
�هُ ��حَب� الن�اسِ ا ن

�
دَعُوا وَابِصَةَ، ادْنُ َ� «: ، قاَلَ دَعُونيِ فَ��دْنوَُ مِ�هُْ، فاَ

تينَِْ ��وْ ثلاًََ�، قاَلَ » وَابِصَةُ  كَ «: فدََنوَْتُ مِ�هُْ حَتى� قعََدْتُ بينََْ یدََیهِْ، فقَاَلَ : مَر� َ� وَابِصَةُ ��ْ�برُِ
نيِ، فقَاَلَ : قلُْتُ » ��مْ �سَْ��لنيُِ؟ ثمِْ جِْ�تَ �سَْ��لنيُِ عَنِ الْ «: لاَ، بلَْ ��ْ�برِْ

�
ِ وَالاْ نعََمْ، : فقَاَلَ » برِّ

تفَْتِ «: فجََمَعَ ��َ�مَِ�ُ فجََعَلَ ینَْكُتُ بهِِن� فيِ صَدْرِي، وَیقَُولُ  تفَْتِ قلَْبَكَ، وَاس�ْ َ� وَابِصَةُ اس�ْ
اتٍ، » نفَْسَكَ  ثمُْ مَا َ�اكَ فيِ ا«ثلاََثَ مَر�

�
لیَْهِ الن�فْسُ، وَالاْ

�
�تْ ا دَ فيِ البرِْ� مَا اطْمَ��ن لن�فْسِ، وَ�رََد�

نْ ��فْ�اَكَ الن�اسُ وَ��فْ�وَْكَ 
�
دْرِ، وَا  ١٥٩.»الص�

Berdasarkan pengumpulan hadis objek kajian yang telah ditemukan pada 

kitab sumber, peneliti hanya menemukan 5 jalur periwayatan, yaitu; 1 riwayat 

pada kitab Sunan al-Da>rimi dan 4 riwayat pada kitab Musnad Ah}mad bin H}anbal. 

Riwayat-riwayat tersebut dinukilkan dari dua orang sahabat saja, yaitu 

Wa>bis}ah bin Ma‘bad dan al-Khusyanna> yang menunjukkan bahwa hadis tersebut 

memiliki sya>hid. Demikan pula dari kalangan tabi‘in yang terdapat dua orang 

yang menerima hadis tersebut yakni Ayyu>b bin ‘Abdullah dan Muslim bin 

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

lihat skema berikut; 

                                                           
159Ah}mad bin H}anbal, Al-Musnad, Juz XIV, h. 33. 
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c. Penelitian kualitas hadis 

1) Kualitas sanad hadis 

Sanad hadis yang peneliti teliti pada hadis ini ialah salah satu riwayat dari 

imam Ah}mad bin H}anbal dari Zaid bin Yah}ya> dari ‘Abdullah bin al-‘Ala>’i> dari 

Muslim bin Misykam dan al-Khusyanna> yang menyandarkan langsung hadis 

tersebut kepada Rasulullah. Adapun alasan peneliti memilih sanad tersebut, 

karena dalam skema hadis jalur periwayatan tersebut nampak aneh dengan 

kesendiriannya mulai dari sahabat yang hanya disebut dengan al-Khus\anna>, 

sementara 4 riwayat lainnya disebutkan atau disandarkan kepada sahabat yang 

bernama Wa>bis}ah bin Ma‘bad. Berikut penilaian para periwayat tersebut; 

a) Ah}mad bin H}anbal 

Nama lengkapnya ialah Ah{mad bin Muh{ammad bin H{anbal bin Hila>l bin 

Asad al-Syaiba>ni Abu> ‘Abdillah al-Marwazi>.160 Lahir di Bagda>d pada tahun 164 

H dan wafat di Bagda>d juga pada hari Jum’at bulan Rajab tahun 241 H.161 Dia 

adalah salah satu muh}addisi>n dizamannya yang menyusun kitab Musnad, dan di 

dalamnya terkumpul hadis-hadis sahih menurutnya. 

Imam Ah}mad mulai belajar hadis pada tahun 177 H162 yakni ketika 

berusia sekitar 13 tahun, kemudian melakukan rih}lah ‘ilmiyyah (melakukan 

perjalanan ilmiah) ke berbagai tempat, yaitu; Ku>fah, Bas}rah, Makkah, Madi>nah, 

Yaman, Sya>m, dan al-Jazair.163 Dia juga pernah berguru kepada Imam Syafi‘i>. 

                                                           
160Lihat Abu> al-H}ajja>j al-Mizzi>, Tahz\i>b al-Kama>l..., Juz XV, h. 162. Dalam kitab ini juga 

menyebutkan nama gurunya dan muridnya. 

161Lihat al-Syaira>zi>, T{abaqa>t al-Fuqaha>’, Juz I, h. 91. Lihat juga al-Bukha>ri>, Al-Ta>ri>kh 
al-Kabi>r, Juz II, h. 5., S}a>lih} bin Ah}mad, Si>rah al-Ima>m Ah}mad bin H}anbal, Juz I, h. 30. Pada kitab 
ini juga menyebutkan nasab imam Ah}mad sampai kepada nabi Ibra>hi>m. 

162Lihat al-Qurasyi>, Siyar al-Salf al-S}a>lih}i>n, Juz I, h. 1053. 

163Lihat al-Khat}i>b al-Bagda>di>, Ta>ri>kh Bagda>d, Juz IV, h. 90. 
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Selain itu, ia mempunyai banyak guru, di antaranya; Zaid bin Yah}ya, Hawz\ah Ibn 

Khali>fah, H}ajja>j bin Muh}ammad al-Mus}ais}i>, Sufya>n bin ‘Uyainah, ‘Abdullah bin 

Numair al-Hamdani> (Ibn Numair), Waki>‘ bin al-Jara>h}, Yazi>d Ibn Ha>ru>n, Zaid bin 

Yah}ya>, dll. Sementara murid-muridnya yang juga sangat banyak, di antaranya; 

al-Bukha>ri>, Muslim, Abu> Da>wud, dll.164 

Penilaian ulama terhadap imam Ah}mad, ‘Abd al-Razza>q berkata; ma> 

ra’aitu afqah minhu wa la> awra‘, Abu> ‘A<s}im berkata; ma ja>’ana> man s\ammah 

ah}ad gairihi yah}sin al-fiqh, Yah}ya bin A<dam berkata; Ah}mad ima>mana>, imam al-

Sya>fi‘i> berkata; ma> khalaftu biha> afqah wa la> azhad wa la> aura‘ wa la> a‘lam min 

Ah}mad Ibn H}anbal, ‘Abdullah al-Khari>bi> berkata; ka>na afd}al zama>nih, al-‘Abba>s 

al-‘Anbari> berkata; h}ujjah, Qutaibah berkata: Ah{mad ima>m al-dunya>, al-‘Ijli> 

mengatakan: Ah}mad s\iqah s\abt fi> al-h{adi>s\, Abu> Zur‘ah mengatakan bahwa 

Ah{mad menghafal sekitar 1 juta hadis, Ibn Sa‘ad mengatakan Ah{mad s\iqah s\abt 

s}adu>q kas\i>r al-h}adi>s \.165 Berdasarkan penilaian-penilaian tersebut, maka peneliti 

menyimpulkan bahwa imam Ah}mad bin H}anbal merupakan seorang imam dalam 

persoalan hadis, sekaligus periwayat yang memenuhi kriteria ‘a>dil dan d}a>bit}. 

b) Zaid bin Yah}ya> 

Nama lengkapnya ialah Zaid bin Yah}ya> bin ‘Ubaid al-Khuza>‘ì> al-Qurasyi> 

al-Dimasyqi> dan berkunniah Abu> ‘Abdillah. Ia wafat di Damaskus yang 

merupakan salah satu kota besar di negara Suriah pada tahun 207 H dan di 

makamkan dekat ba>b al-s}agi>r yakni sebuah gerbang kecil kuno, salah seorang 

                                                           
164Lihat Ibn Khalka>n, Wafaya>t al-A‘ya>n...., Juz I, h. 63. 
165Lihat Ibn H{ajar al-‘Asqala>ni>, Tahz\i>b al-Tahz\i>b, Juz I, h 74., lihat pula al-Ba>ji>, al-

Ta‘di>l wa al-Tajri>h }, Juz I, h. 320., Ibn H}ibba>n, Al-S|iqa>t, Juz VIII, h. 18. Ibn Abi> H{a>tim, Al-Jarh{ 
wa al-Ta‘di>l, Juz II, h. 68. 
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ulama disebut menyaksikan wafatnya ialah Abu> Zur‘ah.166 Adapun tahun 

lahirnya, peneliti belum mendapatinya di kitab mana pun. 

Ia pernah berkunjung ke Bagda>d dan mengajar hadis di negeri tersebut. Di 

antara guru-gurunya ialah ‘Abd al-Rah}man bin S|a>bit, ‘Abdullah bin al-‘Ala>>’i, 

Lais\ bin Sa‘ad, Ma>lik bin Anas dan selainnya. Sedangkan di antara murid-

muridnya ialah Ah}mad bin H}anbal, Zuhair bin H}arb, Ayyu>b bin Muh}ammad dan 

selainnya.   

Penilaian ulama kepadanya; Ah}mad bin H}anbal, ‘Ijli>, Ish}a>q bin Ibra>hi>m, 

Abu> ‘Ali>, Abu> Zur‘ah, al-H}usain bin ‘Ali>, Ibn H}ibba>n, al-Z|ahabi>, al-Khat}i>b al-

Bagda>di> menilainya s\iqah,167 sementara Yah}ya> bin Ma‘i>n menulis (hadis) dari-

nya.168 Berdasarkan penilaian-penilaian tersebut, maka peneliti menyimpulkan 

bahwa imam Zaid bin Yah}ya> merupakan seorang periwayat yang memenuhi 

kriteria ‘a>dil dan d}a>bit}. 

Data di atas menunjukkan bahwa jarak wafat antara imam Ah}mad bin 

H}anbal (l. 164 dan w. 241 H) dengan Zaid bin Yah}ya> (w. 207 H) adalah 34 tahun,  

maka sedikit kemungkinan keduanya untuk bertemu. Tetapi jika dilihat dari jarak 

lahir imam Ah}mad (l. 167 H) dengan wafat Zaid bin Yah}ya> (w. 207 H) yang 

mencapai 40 tahun, maka keduanya sangat memungkinkan untuk bertemu. 

Faktor lain yang memungkinkan keduanya untuk bertemu adalah Ah}mad bin 

                                                           
166Lihat Abu> al-Qa>sim ‘Ali> bin al-H}asan bin Habbatullah Ibn ‘Asa>kir, Ta>ri>kh Damasyq, 

Juz XIX, (t.t.: Da>r al-Fikr li al-T}iba>‘ah, 1415 H/1995 M), h. 531-535., lihat juga Lihat Abu> al-
H}ajja>j al-Mizzi, Tahz\i>b al-Kama>l…., Juz X, h. 118-119. Dalam kitab ini juga menyebutkan nama 
gurunya dan muridnya. 

167Lihat al-’Ijli>, Ma’rifat al-S{iqa>t, Juz I, h. 379., lihat juga Ibn H{ajar al-‘Asqala>ni>, Tahz\i>b 
al-Tahz\i>b, Juz III, h. 428., dan Taqri>b al-Tahz\i>b, h. 225. Ibn H}ibba>n, Al-S|iqa>t, Juz VIII, h. 18., al-
Z|ahabi>, Al-Ka>syif..., Juz I, h. 419., al-Khat{i>b al-Bagda>di>, Ta>ri>kh Bagda>d, Juz IX, h. 450. Dalam 
kitab ini terdapat pula penilaian serupa dari ‘Ijli>, al-Da>ruqut}ni>, al-H}usain bin ‘Ali>, ‘Ali> bin Sira>j 
dan selainnya.  

168Lihat Ibn Abi> H{a>tim, Al-Jarh{ wa al-Ta‘di>l, Juz III, h. 575. 
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H}anbal pernah berkunjung ke negeri Sya>m yang merupakan tempat asal Zaid bin 

Yah}ya>, demikian pula Zaid bin Yah}ya> pernah berkunjung ke negeri Bagda>d yang 

merupakan tempat asal Ah}mad bin H}anbal, bahkan ia sempat mengajar hadis di 

sana. Oleh karena itu, keduanya dapat bertemu di Bagda>d atau di Sya>m. Dengan 

demikian persambungan sanad antara Ah}mad bin H}anbal dan Zaid bin Yah}ya> 

dapat dipertanggungjawabkan beserta s}igah h}addas\ana> yang digunakan. 

c) ‘Abdullah bin al-‘Ala>’i> 

Nama lengkapnya ialah ‘Abdullah bin al-‘Ala>’i bin Zabr bin ‘At}t}a>r bin 

‘Amr bin H}ijr bin Munqaz\ah bin Usa>mah bin al-Ju‘aid al-Rub‘i> al-Dimasyqi> al-

Sya>mi> yang berkunniah Abu> Zabr dan imam al-Bukha>ri> memberikan kunniah 

dengan Abu> ‘Abd al-Rah}man. Ia merupakan penduduk negeri Sya>m yang lahir 

pada tahun 75 H dan wafat pada tahun 164/165 H. Ia pernah berkunjung ke 

Bagda>d dan meriwayatkan hadis di sana.169 

Di antara guru-gurunya ialah al-Qa>sim bin Muh}ammad. Muslim bin 

Misykam, Ibn Syiha>b al-Zuhri>, Sa>lim bin ‘Abdullah dan selainnya. Sedangkan di 

antara murid-muridnya ialah Zaid bin Yah}ya>, Muh}ammad bin Syu‘aib, al-Wali>d 

bin Muslim, Abu> al-Mugi>rah dan selainnya. 

Yah}ya> bin Ma‘i>n, al-‘Ijli>, ‘Abd al-Rah}man bin Ibra>hi>m, Abu> Zur‘ah, 

Ya‘qu>b, Hisya>m bin ‘Amma>r, al-Da>ruqut}ni>, Ibn H}ibba>n, Abu> Da>ud dan Ibn H}ajar 

al-‘Asqala>ni> menilainya s\iqah,170 Ibn Sa‘ad menilainya s\iqah in sya>’ Allah,171 

                                                           
169Lihat Ibn H}ibba>n, Al-S|iqa>t, Juz VII, h. 27., lihat juga al-Khat{i>b al-Bagda>di>, Ta>ri>kh 

Bagda>d, Juz XI, h. 188. 

170Lihat Yah}ya bin Ma‘i>n, Ta>ri>kh Ibn Ma‘i>n, h. 219., lihat juga al-’Ijli>, Ma’rifat al-S{iqa>t, 
Juz II, h. 47., Ibn H}ibba>n, Masya>hi>r al-‘Ulama>’ al-Ams}a>r wa A‘la>m Fuqaha>’ al-Aqt}a>r, (Cet. I; al-
Mans}u>rah: Da>r al-Wafa>’ li al-T}iba>‘ah wa al-Nasyr wa al-Tauzi>‘, 1411 H/1911 M), h. 293., Ibn 
H{ajar al-‘Asqala>ni>, Taqri>b al-Tahz\i>b, h. 317. al-Z|ahabi, Al-Ka>syif..., Juz I, h. 582., Ibn ‘Asa>kir, 
Ta>ri>kh Damasyq, Juz XXXI, h. 374-381., 

171Lihat Ibn Sa‘ad, Al-T{abaqa>t al-Kubra>, Juz IV, h. 411., 
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pada tempat lain Yah}ya> bin Ma‘i>n dan al-Nasa>’i> menilainya lais bih ba’s,172 

‘Amru> bin ‘Ali> mengatakan; seluruh hadis dari penduduk Sya>m lemah, kecuali 

dari beberapa orang yang di antaranya berasal dari ‘Abdullah bin al-‘Ala>’.173 

Berdasarkan penilaian-penilaian tersebut, maka peneliti menyimpulkan bahwa 

‘Abdullah bin al-‘Ala>’i merupakan seorang periwayat yang memenuhi kriteria 

‘a>dil dan d}a>bit}. 

Data di atas menunjukkan bahwa jarak wafat antara Zaid bin Yah}ya> (w. 

207 H) dengan ‘Abdullah bin al-‘Ala>’I (l. 75 dan w. 164 H) adalah 43 tahun,  

maka sedikit kemungkinan keduanya untuk bertemu. Bahkan, peneliti tidak 

dapat melakukan pengukuran jarak lahir Zaid bin Yah}ya> (yang tidak ditemukan) 

dengan wafat ‘Abdullah bin al-‘Ala>’i. Namun, jika mempertimbangkan faktor 

tempat asal keduanya yang sama-sama bertempat tinggal di Sya>m, maka terdapat 

kemungkinan untuk bertemu. Terlebih lagi jika melihat status ‘Abdullah bin al-

‘Ala>’i sebagai juru fatwah yang memungkinkan hadisnya dapat didengar oleh 

orang banyak, khususnya penduduk negeri Sya>m. Oleh karena itu, peneliti 

menilai persambungan sanad antara Zaid bin Yah}ya> dengan ‘Abdullah bin al-

‘Ala>’i dapat dipertanggungjawabkan beserta s}igah h}addas\ana> yang digunakan. 

d) Muslim bin Misykam 

Nama lengkapnya ialah Muslim bin Misykam al-Khuza>‘i>, yang 

berkunniah Abu> ‘Ubaidillah, bertempat tinggal di negeri Damaskus dan menjabat 

sebagai sekertaris Abu> al-Darda>’. Ia merupakan seorang dari kalangan tabi‘i>n 

                                                           
172Lihat Ibn Abi> H{a>tim, Al-Jarh{ wa al-Ta‘di>l, Juz V, h. 128. 

173Lihat Abu> al-H}ajja>j al-Mizzi>, Tahz\i>b al-Kama>l….., Juz XV, h. 407-408. 
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yang berumur panjang dan wafat antara tahun 101-110 H.174 Dalam hal ini 

peneliti memperkirakan bahwa Muslim bin Misykam wafat pada tahun 107 H. 

Muslim bin Misykam pernah meriwayatkan hadis darinya ialah Abu> 

S|a‘labah al-Khusyni>, ‘Auf Ibn Ma>lik, Abu> al-Darda>’ Amr Ibn Gaila>n dan 

selainnya. Sementara yang pernah meriwayatkan hadis darinya ialah Yazi>d bin 

‘Ubaidah, al-Qa>sim bin ‘Abd al-Rah}man, Abdullah bin al-‘Ala>’ dan selainnya.175 

Penilaian ulama kepadanya; Abu> Mushir. Abu> Khais\amah, Duh}aim, 

Ya‘qu>b bin Sufya>n, al-‘Ajli>, Ibn Abi> H}a>tim, Ibn H}ibba>n, Ibn H}ajar al-‘Asqala>ni> 

dan al-Z|ahabi> menilainya s\iqah,176 Ibn H}ibba>n menambahkan penilaiannya 

dengan mengatakan ka>na khairan fa>d}ilan.177 Berdasarkan penilaian-penilaian 

tersebut, maka peneliti menyimpulkan bahwa Muslim bin Misykam merupakan 

seorang periwayat yang memenuhi kriteria ‘a>dil dan d}a>bit}. 

Data di atas menunjukkan bahwa jarak wafat antara ‘Abdullah bin al-

‘Ala>’i (l. 75 dan w. 164 H) dengan Muslim bin Misykam (w. 107 H) ialah 57 

tahun, maka sedikit kemungkin keduanya untuk bertemu. Tetapi, jika di lihat 

dari jarak lahir ‘Abdullah bin àl-‘Ala>’i dengan wafat Muslim bin Misykam yang 

berjarak 32 tahun, maka keduanya memungkinkan untuk bertemu. Terlebih lagi 

jika melihat faktor tempat tinggalnya yang sama-sama dari negeri Sya>m. Dengan 

demikian persambungan sanad antara ‘Abdullah bin al-‘Ala>’i dengan Muslim bin 

Misykam dapat dipertanggungjawabkan beserta s}igah sami‘tu yang digunakan. 

                                                           
174Lihat Abu> al-H}ajja>j al-Mizzi>, Tah}z\i>b al-Kama>l..., Juz XXVII, h. 546., lihat juga al-

Z|ahabi>, Ta>ri>kh al-Isla>m wa Wafaya>t al-Masya>hi>r al-A’la>m, Juz III, (Cet. I; t.t., Da>r al-Garb al-
Isla>mi>, 2003 M), h. 166. 

175Lihat Ibn ‘Asa>kir, Ta>ri>kh Dimasyqi>, Juz LVIII, h. 119. 

176Lihat al-‘Ijli>, Ma‘rifah al-S|iqa>t, Juz II, h. 278., lihat juga Ibn Abi> Ha>tim, Al-Jarh{ wa 
al-Ta‘di>l, Juz VIII, h. 194., Ibn H}ibba>n, Al-S|iqa>h, Juz V, h. 398., Ibn H{ajar al-‘Asqala>ni>, Taqri>b 
al-Tahz\i>b, h. 530., al-Z|ahabi>, al-Ka>syif…, Juz II, h. 260. 

177Lihat Ibn H}ibba>n, Masya>hi>r ‘Ulama>’ al-Ams}a>r…, h. 192. 
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e) Al-Khusyni>  

Terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama terkait nama lengkap dari 

al-Khusyni>. Ibn Mihna> dalam kitabnya Ta>ri>kh Da>riya> menjelaskan bahwa nama 

lengkapnya ialah Jurs\u>m bin Na>syir.178 Sementara Ya‘qu>b al-Fa>risi> dalam kitab 

Al-Ma‘rifah-nya menyebutkan beberapa pendapat tentang nama lengkap dari al-

Khusyni>, yaitu Jurhum bin Na>syikh, Jurs\u>m, Jurs\u>mah dan atau Zaid bin 

Mirba‘.179 Di antara pendapat tersebut, pendapat pertama yang lebih banyak 

diikuti oleh ulama dan dianggap paling kuat, yaitu al-Khusyni> bernama lengkap 

Jurs\u>m bin Na>syir. Adapun ia berkuniyah (gelar) Abu> S|a‘labah. 

Ia merupakan salah seorang sahabat Rasulullah yang bertempat tinggal di 

daerah Bila>t}, salah satu tempat di negeri Damaskus atau Sya>m. Kisah al-Khusyni> 

memeluk agama Islam ialah ketika ia datang kepada Rasulullah dengan penuh 

kerinduan, ketika bertemu dengan Rasulullah, ia pun menyatakan beragama 

Islam. Setelah itu, ia kemudian di baiat bi bawah sebuah pohon dan diutus oleh 

Rasulullah untuk mendakwahkan agama Islam kepada kaumnya sendiri. Dalam 

sejarah ia tercatat pernah turut ikut berperang di Kostantinopel bersama Yazi>d 

bin Mu‘a>wiyah pada tahun 55 H. Ia wafat di negeri Sya>m pada tahun 75 H.180 

Sebagai seorang sahabat, tentu al-Khusyni> pernah bertemu langsung 

dengan Rasulullah dan berguru kepadanya. Selain itu ia tercatat pernah 

meriwayatkan hadis dari Mu‘a>z\ bin Jabal dan ‘Ubaidah bin al-Jarra>h}. Sementara 

ulama yang pernah berguru atau menerima hadis darinya cukup banyak, di 

antaranya; Sa‘i>d bin al-Musayyab, ‘Umair bin Ha>ni’, Muslim bin Misykam (yang 

                                                           
178Lihat Ibn Mihna> Abu> ‘Ali> ‘Abd al-Jabba>r bin ‘Abdullah bin Muh}ammad bin ‘Abd al-

Rah}i>m al-Khaula>ni>, Ta>ri>kh Da>riya>, (Damasyqi: Mat}ba‘ah al-Barqi>, 1369 H/1950 M), h. 37. 
179Lihat Abu> Yu>suf Ya‘qu>b bin Sufya>n bin Jiwa>n al-Fa>risi> al-Fasawi>, Al-Ma‘rifah wa al-

Ta>ri>kh, Juz II, (Cet. II; Bairu>t: Mu’assasah al-Risa>lah, 1401 H/1981 M), h. 170. 

180Lihat Abu> al-H}ajja>j al-Mizzi>, Tahz\i>b al-Kama>l..., Juz XXXIII, h. 168-174. 
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meriwayatkan hadis ini darinya) dan selainnya.181 Untuk penilaiannya, peneliti 

mengikut pada pendapat yang menyatakan bahwa seluruh sahabat dinilai adil.182 

Maka peneliti merasa tidak perlu melakukan kritik kepada sahabat. 

Data di atas menunjukkan bahwa jarak wafat antara Muslim bin Misykam 

(w. 107 H) dengan al-Khusyni> (w. 75 H) ialah 32 tahun, maka sedikit kemungkin 

keduanya untuk bertemu. Bahkan, peneliti tidak dapat melakukan pengukuran 

jarak lahir Muslim bin Misykam (yang tidak ditemukan) dengan wafat al-

Khusyni>. Namun, jika mempertimbangkan pendapat yang menyatakan bahwa 

Muslim bin Misykam berusia panjang (lebih dari 63 tahun), maka terdapat 

kemungkinan bertemu dengan al-Khusyni>. Selain itu, keduanya sama-sama 

bertempat tinggal di negeri Sya>m. Dengan pertimbangan tersebut, maka peneliti 

menilai persambungan sanad antara Muslim bin Misykam dengan al-Khusyni> 

dapat dipertanggungjawabkan beserta s}igah sami‘tu yang digunakan. 

Berdasarkan pejelasan-penjelasan tersebut maka sanad hadis imam 

Ah}mad bin H}anbal sampai al-Khusyni> dapat dihukumi s}ah}i>h} dari segi sanad 

dengan alasan; a. Setiap perawi yang terlibat dalam proses periwayatan hadis 

saling bertemu (ittis}a>l) pada setiap tingkatan, b. Para perawi yang terlibat dalam 

proses periwayatan hadis memenuhi kriteria ‘a>dil dan d}a>bit}. Selain daripada itu, 

seluruh periwayat dalam sanad ini berasal dari negeri Sya>m, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa hadis ini beredar di negeri Sya>m atau dapat disebut sebagai 

riwayah al-Sya>miyyi>n. Untuk lebih jelasnya, silahkan lihat skema kritik sanad 

berikut.  

                                                           
181Lihat Abu> al-H}ajja>j al-Mizzi>, Tahz\i>b al-Kama>l..., Juz XXXIII, h. 168. 

182Lihat A. Syahraeni, Kritik Sanad Dalam Persfektif Sejarah, (Cet. I, Makassar; 
Alauddin Press, 2011 M) h. 130-131 
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2) Kualitas matan hadis 

Pemenggalan matan-matan hadis; 

a) Riwayat dalam kitab Sunan al-Da>rimi> 

ثمِْ؟( �
ِ وَالاْ بَ بهِاَ صَدْرَهُ : قاَلَ (، )نعََمْ : قلُتُْ : قاَلَ ( ,)جِ�ْتَ �سَْ��لُ عَنِ البرِّْ ، )فجََمَعَ ��صَابِعَهُ فضرَََ

تفَْتِ نفَْسَكَ «: وَقاَلَ ( تفَْتِ قلَبَْكَ َ� وَابِصَةُ (، )اس�ْ لیَْهِ ( – )ثلاََ�ً  –اس�ْ
�
�تْ ا البرِْ� مَا اطْمَ��ن

لیَْهِ القْلَبُْ وَ (، )الن�فْسُ 
�
ثمُْ مَا َ�اكَ فيِ الن�فْسِ (، )اطْمَ��ن� ا

�
دْرِ (، )وَالاْ دَ فيِ الص� نْ ��فْ�اَكَ (، )وَ�رََد�

�
وَا

 .»)الن�اسُ وَ��فْ�وَْكَ 

b) Riwayat dalam kitab Musnad Ah}mad bin H}anbal  

لیَْهِ الن�فْسُ ( .١
�
لیَْهِ (، )البرِْ� مَا سَكَ�تَْ ا

�
لیَْهِ (، )القْلَبُْ  وَاطْمَ��ن� ا

�
ثمُْ مَا لمَْ �سَْكُنْ ا

�
وَالاْ

لیَْهِ القْلَبُْ (، )الن�فْسُ 
�
نْ ��فْ�اَكَ المُْفُْ�ونَ (، )وَلمَْ یطَْمَئنِ� ا

�
 ).وَا

ثمِْ ( .٢
�
، وَالاْ ِ ي بعََثكََ ِ�لحَْقِّ مَا جِْ�تُكَ ��سْ��ُ�َ عَنْ : فقَُلتُْ ( ,)جِ�ْتَ �سَْ��لُ عَنِ البرِّْ ِ وَا��

حَ َ�ُ صَدْرُكَ «: فقَاَلَ (، )يرِْهِ �َ  ثمُْ مَا َ�اكَ فيِ صَدْرِكَ (، )البرِْ� مَا ا�شرََْ
�
نْ ��فْ�اَكَ (، )وَالاْ

�
وَا

 ).عَنْهُ الن�اسُ 

تْ رُكْبَتيِ رُكْبَتهَُ (، )ادْنُ َ� وَابِصَةُ (، )ادْنُ َ� وَابِصَةُ ( .٣ َ� : فقَاَلَ (، )فدََنوَْتُ مِ�هُْ حَتى� مَس�
كَ مَا جِْ�تَ �سَْ��لنيُِ عَنْهُ، ��وْ �سَْ��لنيُِ؟وَابِ  نيِ : فقَُلتُْ ( ,)صَةُ ��ْ�برُِ ِ فَ��ْ�برِْ ، )َ� رَسُولَ ا��
ثمِْ؟: قاَلَ ( �

ِ وَالاْ فجََمَعَ ��صَابِعَهُ الث�لاَثَ فجََعَلَ (، )نعََمْ : قلُْتُ ( ,)جِ�ْتَ �سَْ��لنيُِ عَنِ البرِّْ
تفَْتِ نفَْسَكَ «: وَیقَُولُ (، )ینَْكُتُ بهِاَ فيِ صَدْرِي لیَْهِ (، )َ� وَابِصَةُ اس�ْ

�
البرِْ� مَا اطْمَ��ن� ا

لیَْهِ الن�فْسُ (، )القْلَْبُ 
�
�تْ ا ثمُْ مَا َ�اكَ فيِ القْلَْبِ (، )وَاطْمَ��ن

�
دْرِ (، )وَالاْ دَ فيِ الص� ، )وَ�رََد�

نْ ��فْ�اَكَ الن�اسُ وَ��فْ�وَْكَ (
�
 ).وَا

تينَِْ ��وْ ثلاََ�ً ( ,)ادْنُ َ� وَابِصَةُ (، )صَةَ دَعُوا وَابِ ( .٤ فدََنوَْتُ مِ�هُْ حَتى� قعََدْتُ بينََْ : قاَلَ (، )مَر�
كَ ��مْ �سَْ��لنيُِ؟«: فقَاَلَ (، )یدََیهِْ  نيِ : قلُتُْ ( ,)َ� وَابِصَةُ ��ْ�برُِ جِ�تَْ : فقَاَلَ (، )لاَ، بلَْ ��ْ�برِْ

 
�
ِ وَالاْ ن� فيِ صَدْرِي(، )نعََمْ : فقَاَلَ ( ,)ثمِْ �سَْ��لنيُِ عَنِ البرِّْ ، )فجََمَعَ ��َ�مَِ�ُ فجََعَلَ ینَْكُتُ بهِِ

تفَْتِ قلَْبَكَ «: وَیقَُولُ ( تفَْتِ نفَْسَكَ (، )َ� وَابِصَةُ اس�ْ اتٍ ( ,)وَاس�ْ البرِْ� مَا (، )ثلاََثَ مَر�
لیَْهِ الن�فْسُ 

�
�تْ ا ثمُْ مَا َ�اكَ فيِ (، )اطْمَ��ن

�
دْرِ (، ) الن�فْسِ وَالاْ دَ فيِ الص� نْ ��فْ�اَكَ (،)وَ�رََد�

�
وَا

 »)الن�اسُ وَ��فْ�وَْكَ 
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Setelah melakukan pemeggalan matan-matan hadis, nampak adanya 

perbedaan pada kalimat pertama, yaitu; 

No. Kalimat pertama Riwayat 

ثمِْ  1
�
؟جِ�تَْ �سَْ��لُ عَنِ البرِِّْ وَالاْ  Dr dan A2.  

لیَْهِ الن�فْسُ  2
�
  .A1 البرِْ� مَا سَكَ�تَْ ا

 .A3 ادْنُ َ� وَابِصَةُ  3

 .A4 دَعُوا وَابِصَةَ  4

Melihat adanya perbedaan kalimat pertama pada matan-matan hadis 

tersebut, maka perlu dilakukan penentuan lafal asli yang kemungkinan berasal 

dari Rasulullah sebaagai acuan dalam melakukan perbandingan antar matan-

matan hadis. Peneliti mengira kuat bahwa lafal asli yang pernah disampaikan 

oleh Rasulullah di antara riwayat-riwayat tersebut ialah riwayat yang kalimat 

pertamanya menggunakan وَابِصَةَ  دَعُوا  sebagai kalimat pertama yang terlontar dari 

Rasulullah pada hadis tersebut, yakni pada riwayat ke-4 imam Ah}mad dari 

‘Affa>n dengan alasan bahwa riwayat tersebut lebih detail menceritakan kisah 

Wa>bis}ah mendengar dan meriwayatkan hadis tersebut. Dalam riwayat tersebut 

jelas menerangkan kisah dari Wa>bis}ah yang hendak bertanya kepada Rasulullah 

tentang perbuatan baik dan dosa, tetapi ketika itu banyak orang yang juga antre 

untuk meminta fatwa dari Rasulullah terkait persoalan masing-masing, 

kemungkinan salah satu di ataranya hadir pula al-Khusyani> yang memiliki 

maksud yang sama dengan Wa>bis}ah, sehingga ia juga meriwayatkan hadis 

tersebut. Wa>bis}ah yang datangnya belakangan, tiba-tiba menerobos antrean, 

sehingga mendapati teguran dari sahabat lain yang juga sedang mengantre. 

Kemudian Rasulullah memanggilnya dan memintanya untuk mendekat. Adapun 

riwayat tersebut ialah; 
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، َ وَ��َ� ��رِیدُ ��نْ لاَ ��دَعَ شَ�ْ : قاَلَ  عَنْ وَابِصَةَ اْ��سَدِيِّ ِ صَلى� اللهُ �لَیَْهِ وَسَلم� �اً مِنَ ��تَْ�تُ رَسُولَ ا��
تفَُْ�ونهَُ، فجََعَلْتُ ��تخََط�  لا� سَ��لتُْهُ عَنْهُ، وَحَوَْ�ُ عِصَابةٌَ مِنَ المُْسْلِمِينَ �سَ�ْ

�
ثمِْ ا �

ِ وَالاْ ، فقََالوُاالبرِّْ : اهمُْ
، فقُُلْتُ  َ ِ صَلى� اللهُ �لَیَْهِ وَسَلم� لیَْكَ َ� وَابِصَةُ عَنْ رَسُولِ ا��

�
ُ : ا �هُ ��حَب� دَعُونيِ فَ��دْن ن

�
وَ مِ�هُْ، فاَ

ليَ� ��نْ ��دْنوَُ مِ�هُْ، قاَلَ  �
تينَِْ ��وْ ثلاًََ�، قاَلَ » دَعُوا وَابِصَةَ، ادْنُ َ� وَابِصَةُ «: الن�اسِ ا فدََنوَْتُ مِ�هُْ : مَر�

كَ ��مْ �سَْ��لنيُِ؟«: حَتى� قعََدْتُ بينََْ یدََیهِْ، فقََالَ  نيِ، فقَاَلَ : لتُْ قُ » َ� وَابِصَةُ ��ْ�برُِ : لاَ، بلَْ ��ْ�برِْ
ثمِْ «

�
ِ وَالاْ ن� فيِ صَدْرِي، وَیقَُولُ : فقَاَلَ » جِ�ْتَ �سَْ��لنيُِ عَنِ البرِّْ : نعََمْ، فجََمَعَ ��َ�مَِ�ُ فجََعَلَ ینَْكُتُ بهِِ

تفَْتِ نفَْسَكَ « تفَْتِ قلَْبَكَ، وَاس�ْ اتٍ، » َ� وَابِصَةُ اس�ْ لیَْهِ الن�فْسُ،  البرِْ� «ثلاََثَ مَر�
�
�تْ ا مَا اطْمَ��ن

نْ ��فْ�اَكَ الن�اسُ وَ��فْ�وَْكَ 
�
دْرِ، وَا دَ فيِ الص� ثمُْ مَا َ�اكَ فيِ الن�فْسِ، وَ�رََد�

�
 وَالاْ

Artinya; 

Dari Wa>bis}ah al Asadi>, Ia berkata, "Saya datang kepada Rasulullah saw., 
dan saya ingin agar tidak ada sesuatu dari kebaikan atau keburukan 
kecuali aku telah menanyakannya pada beliau. Dan pada saat itu di 
sekeliling beliau banyak kaum muslimin yang sedang meminta nasehat 
kepada beliau. Maka aku pun nekat melangkahi mereka hingga orang-
orang itu berkata, "Wahai Wa>bis}ah, menjauhlah dari Rasulullah saw., 
menjauhlah wahai Wa>bis}ah!" Saya berkata, "Biarkan saya mendekat 
kepada beliau, karena beliau adalah orang yang paling saya cintai dan 
sukai untuk saya dekati." Maka beliau pun berkata, "Biarkan Wa>bis}ah 
mendekat. Mendekatlah wahai Wa>bishah." Beliau mengatakannya dua 
atau tiga kali. Wa>bis}ah berkata, "Saya pun mendekat kepada beliau 
hingga saya duduk di hadapannya. Kemudian beliau bertanya: "Wahai 
Wa>bis}ah, aku beritahukan kepadamu atau kamu yang akan bertanya 
padaku?" saya menjawab, "Tidak, akan tetapi beritahukanlah padaku." 
Beliau lantas bersabda: "Kamu datang untuk bertanya mengenai kebaikan 
dan keburukan (dosa)?" Saya menjawab. "Benar." Beliau kemudian 
menyatukan ketiga jarinya seraya menepukkannya ke dadaku. Setelah itu 
beliau bersabda: "Wahai Wa>bis}ah, mintalah petunjuk pada hati dan 
jiwamu. Beliau mengulanginya tiga kali. Kebaikan itu adalah sesuatu 
yang dapat menenangkan dan menentramkan jiwa. Sedangkan keburukan 
itu adalah sesuatu yang meresahkan hati dan menyesakkan dada, 
meskipun manusia memberimu fatwa dan membenarkanmu." 

a) Penelitian matan hadis dari aspek illah 

Setelah melakukan penentuan lafal asli dari 5 matan hadis, peneliti 

kemudian melakukan penelitian terhadap seluruh matan untuk mengetahui 
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apakah matan-matan hadis tersebut tehindar dari ‘illah atau tidak, dengan 

menggunakan kaidah minor terhindar dari ‘illah, sebagai berikut:  

1. Sisipan kata atau kalimat (idra>j) 

No. Sisipan Setelah lafal/kalimat Riwayat 

ت الیه القلب/واطم�نٔ 1 طم�نٔت الیه النفسالبرّ ما ا   Dr, A1 dan 3.  

لیَْهِ القَْلبُْ  2
�
ثمُْ مَا َ�اكَ فيِ الن�فْسِ  وَلمَْ یطَْمَئنِ� ا

�
 A1 وَالاْ

 

2. Penggabungan matan hadis yang bukan dari bagiannya (idt}ira>b) 

No. Penggabungan Setelah atau sebelum kalimat Riwayat 

- - - -  

 

3. Penambahan kata atau kalimat (ziya>adah) 

No. Penambahan lafal/kalimat Setelah kalimat Riwayat 

- - - - 

 

4. Perubahan lafal/kalimat (tagyi>r) 

No. Perubahan lafal/kalimat asli Riwayat 

 .A3 دعوا وابصة ٔ�دن �وابصة 1

تْ رُكْبَتيِ رُكْبَتَهُ  2  .A3 قعََدْتُ بينََْ یدََیهِْ  مَس�

 .A3 � وابصة ٔ��برك .....ٔ�م �سَْ��لنيُِ  او 3

 Dr dan A2 ج�ت �س�لٔ عن البر والإثم ج�ت �س�لٔني عن البر والإثم 4

نيِ  5 ِ  فَ��ْ�برِْ نيِ  َ� رَسُولَ ا��  .A3 لاَ، بلَْ  ��ْ�برِْ

 Dr dan A3 فجََمَعَ �� �م� فجََمَعَ ��صَابِعَهُ الث�لاَثَ  6

بَ بهِاَ صَدْرَهُ  7 ن�  فيِ صَدْرِي فضرَََ  .Dr ینَْكُتُ بهِِ
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ي بعََثكََ ِ�لْحَقّ  8 ِ ....وَا�� نعم: قلت   Dr dan A2 

 A1 البر ما اطم�نٔت الیه النفس  البر ما سك�ت الیه النفس 9

 .A3 -------  البر ما اطم�نّٔ  الیه القلب 10

حَ َ�ُ صَدْرُكَ  11  A2 --------- البرِْ� مَا ا�شرََْ

لیَْهِ وَ  12
�
ثمُْ مَا لمَْ �سَْكُنْ ا

�
....الاْ ثمُْ مَا َ�اكَ فيِ الن�فْسِ  

�
 A1 وَالاْ

ثمُْ مَا َ�اكَ فيِ صَدْرِكَ  13
�
 .A2 --------  وَالاْ

ثمُْ مَا َ�اكَ فيِ الْقَلبِْ  14
�
 .A3 ---------- وَالاْ

نْ ��فْ�اَكَ المُْفُْ�ونَ  15
�
نْ ��فْ�اَكَ الن�اسُ وَ��فْ�َ  وَا

�
وْكَ وَا  A1. 

نْ ��فْ�اَكَ عَنْهُ الن�اسُ  16
�
 A2 --------- وَا

 

5. Pengurangan lafal/kalimat (nuqs}a>n) 

No. Tidak terdapat lafal/kalimat Setelah kalimat Riwayat 

نيِ ..... دَعُوا وَابِصَةَ  1 لاَ، بلَْ ��ْ�برِْ  Dari awal Dr dan A2. 

تَ ..... دَعُوا وَابِصَةَ  2 فْتِ نفَْسَكَ وَاس�ْ  ------ A1. 

 .A3 ادن � وابصة مرتين او ثلاثة 3

 .A3 � وابصة ٔ��برك مَا جِْ�تَ �سَْ��لنيُِ عَنْهُ  4

....فجََمَعَ ��َ�مَِ�ُ فجََعَلَ  5 نعم: قلت   A2. 

تَفْتِ قلَبَْكَ  6 ....فجََمَعَ ��َ�مَِ�ُ فجََعَلَ  َ� وَابِصَةُ اس�ْ  A2 dan 3. 

دَ  7 دْرِ  وَ�رََد� فيِ الص� ثمُْ مَا َ�اكَ فيِ الن�فْسِ  
�
 .A1 dan 2 وَالاْ

 

6. Pemutar-balikan lafal/kalimat (inqila>b) 

No. Mendahulukan Mengakhirkan lafal/kalimat asli Riwayat 

 .Dr اس�تفت قلبك واس�تفت نفسك اس�تفت قلبك اس�تفت نفسك 1
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Berdasarkan penelitian matan hadis tentang kebaikan menenangkan hati 

di atas, maka peneliti menilai bahwa seluruh matan hadis terhindar dari ‘illah, 

sekalipun terjadi perbedaan lafal atau kalimat di antara matan-matan hadis 

terkait, seperti adanya idra>j, tagyi>r, inqila>b dan nuqs}a>n, tetapi tidak sampai 

merusak makna substansi hadis. Bahkan, hadis tersebut diriwayatkan secara 

makna (riwayah bi al-ma‘na>). Dengan demikian, selanjutnya akan dilakukan 

penelitian apakah terjadi sya>z\ pada matan-matan hadis tersebut atau tidak. 

b) Penelitian matan hadis dari aspek pertentangan (sya>z\) 

Selanjutnya untuk membuktikan apakah hadis tentang kebaikan 

menenangkan hati mengandung pertentangan atau tidak, maka diperlukan 

langkah-langkah, berikut: 

1) Pertentangan dengan al-Qur’an 

Matan-matan hadis terkait sama sekali tidak bertentangan dengan al-

Qur’a>n. Bahkan al-Qur’an yang merupakan kitab paripurna dalam berbagai 

ayatnya sangat menekankan kepada manusia untuk berbuat baik dan menjauhi 

perbuatan buruk. Salah satu ayat yang menegaskan hal tersebut ialah QS. al-Ra‘d 

/ 13: 28,  
�نَ  ِ ِ  بِذِكْرِ  قلُوُبهُُمْ  وَتطَْمَئنِ�  �مَٓ�وُا ا�� ِ  بِذِكْرِ  ��لاَ  ا��   القُْلوُبُ  تطَْمَئنِ�  ا��

Terjemahnya; 

(Yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram 
dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati 
menjadi tenteram. 183  

Ayat tersebut pada dasarnya merupakan penjelasan tentang orang yang 

diberi petunjuk ialah (di antaranya) mereka yang bertobat kepada Allah. Namun, 

                                                           
183Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 252.   
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ciri-ciri dari orang yang bertobat itu ialah ia mantap pada keimanan dan hatinya 

menjadis tenteram. Pada ayat di atas menegaskan bahwa hanya dengan 

mengingat Allah-lah hati menjadi tenteram. Mengingat Allah pada dasarnya 

salah satu perbuatan yang terbaik setelah beriman kepada Allah, sebab iman 

adalah pengantar untuk terjadinya perbuatan mengingat Allah. Seorang mukmin 

yang memiliki iman yang kuat akan selalu mengingat Allah, sehingga dalam 

berbuat ia senantiasa mempertimbangkan baik buruknya atau benar salahnya 

perbuatan yang hendak ia lakukan karena merasa Allah selalu mengawasinya. 

Dengan demikian, hadis tentang kebaikan menenagkan hati tidak bertentangan 

dengan al-Qur’an, bahkan menjadi penjelasan terhadap eksistensi al-Qur’an itu 

sendiri. 

2) Tidak bertentangan dengan hadis yang lebih s}ah}i>h}. 

Hadis tersebut juga dikuatkan oleh hadis lain, yakni hadis tentang zurriah 

Rasulullah tidak memakan sedekah yang berasal dari H}asan bin ‘Ali> bin Abi> 

T}a>lib dalam kitab Musnad Ah}mmad bin H}anbal, sebagai berikut;  
، الحَْوْرَاءِ  ��بيِ  عَنْ  عْدِيِّ ِ  رَسُولِ  مِنْ  تذَْكُرُ  مَا: �ليٍَِّ  ْ�نِ  ِ�لحَسَنِ  قلُْتُ : قاَلَ  الس�  �لَیَْهِ  اللهُ  صَلى�  ا��

؟ َ دَقةَِ، تمَْرِ  مِنْ  تمَْرَةً  ��َ�ذْتُ  ��نيِّ  ��ذْكُرُ : قاَلَ  وَسَلم� عَهَا فمَِي، فيِ  فَ��لقَْْ�تهُاَ الص� ِ  رَسُولُ  فاَنتزََْ  صَلى�  ا��
�� «: قاَلَ  الت�مْرَةَ؟ هَذِهِ  ��كلََ  لوَْ  �لَیَْكَ  مَا رَُ�لٌ  َ�ُ  فقَاَلَ . ت�مْرِ ال  فيِ  فَ��لقْاَهَا بِلعَُابهِاَ، وَسَلم�َ  �لَیَْهِ  اللهُ 

�
 ا

دَقةََ  نَ��كلُُ  لاَ  لىَ  �رَیِبُكَ  مَا دَعْ «: یقَُولُ  وَكاَنَ : قاَلَ  »الص�
�
ن�  �رَیِبُكَ، لاَ  مَا ا

�
دْقَ  فاَ ن�  طُمَ��نِ��ةٌَ، الصِّ

�
 وَا

 ١٨٤.)رواه ٔ�حمد( .»رِیبَةٌ  الْكَذِبَ 

Artinya; 

dari Abu> al-Haura>̀ al-Sa‘di> berkata; Aku bertanya pada al-H}asan bin ‘Ali>; 
"Masalah apakah yang paling engkau ingat dari Rasulullah saw.?" al-
Hasan menjawab; "yang aku ingat adalah bahwa aku pernah mengambil 
sebutir kurma dari kurma sedekah dan aku memasukkannya ke dalam 
mulutku. Maka Rasulullah saw. mengeluarkan kurma tersebut yang sudah 

                                                           
184Ah}mad bin H}anbal, Al-Musnad….., Juz III, (Cet. I; t.t.: Mu’assasah al-Risa>lah, 1421 

H/2001 M), h. 248. 
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bercampur dengan air liur, kemudian beliau membuangnya ke gundukan 
kurma lainnya." Ada seseorang yang bertanya; "Memangnya kenapa jika 
engkau memakan kurma tersebut?" al-H}asan menjawab; "Sesungguhnya 
kami (ahl al-bait) tidak memakan sedekah." Masih melalui jalur 
periwayatan yang sama seperti hadis sebelumnya, al-Hasan juga berkata; 
Beliau bersabda: "Tinggalkanlah apa yang meragukanmu, sesungguhnya 
kejujuran itu membawa pada ketenangan dan kebohongan itu membawa 
pada keraguan." (H.R Ahmad). 

Hadis di atas mengajarkan uamat Islam untuk meninggalkan keraguan dan 

mengerjakan yang tidak mengandung keraguan. Selain itu, al-H}asan bin ‘Ali> juga 

menjelaskan bahwa kejujuran mendatangkan ketenangan, sedangkan kebohongan 

mendatangkan keresahan. Oleh karena itu, salah satu perbuatan baik yang inin 

disampaikan pada hadis tersebut ialah mengerjakan/menyampaikan kejujuran, 

karena ia akan menenangkan hati, sementara berdusta akan membuat hati 

gelisah. 

3) Tidak bertentangan dengan fakta sejarah 

Secara fakta sejarah, hadis tersebut mustahil dengan fakta sejarah, sebab 

Rasulullah yang merupakan Rasul sekaligus Nabi terakhir yang diutus oleh Allah 

selalu mengajarkan kebaikan, bahkan salah satu tujuan pengutusannya ialah 

sebagai penyempurna akhlak atau rahmat bagi seluruh alam yang padanya hanya 

mengandung unsur-unsur kebaikan. 

4) Tidak bertentangan dengan logika (akal sehat) 

Hadis tentang kebaikan menenangkan hati secara logika sangat sejalan. 

Sebab hati merupakan tempat bersemayamnya perasaan dan penanggung atas 

segala sesuatu yang dilaukan oleh anggota tubuh lainnya. Oleh karena itu, ketika 

perbuatan anggota tubuh tidak sejalan dengan apa yang diinginkan oleh hati yang 

selalu menuntun pada kebaikan, maka hati akan menanggung keresahan, 

kegundahan atas perbuatan yang bertolak belakang dari anggota tubuh lainnya. 
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Sebaliknya, jika perbuatan anggota tubuh lainnya mengarah pada kebaikan, maka 

hati akan merasakan kedamaian. 

Setelah melakukan perbandingan matan-matan hadis, peneliti menilai 

bahwa hadis tentang kebaikan menenangkan hati tidak memiliki ‘illah, sekalipun 

terdapat di dalamnya perbedaan antar matan-matan hadis, seperti adanya tagyi>r, 

idra>j, dan nuqs}an. Akan tetapi hal-hal tersebut tidak merusak makna subtansi 

hadis. Selain itu, hadis tersebut juga terhindar dari sya>z\, bahkan sejalan dengan 

al-Qur’a>n, hadis sahih, fakta sejarah dan akal sehat. Sehingga secara keseluruhan, 

hadis tersebut dapat dinyatakan sahih, baik dari segi sanad maupun matannya, 

dan dapat dijadikan hujjah. 
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BAB IV 

ANALISIS KANDUNGAN HADIS-HADIS MANAJEMEN HATI 

A. Hakikat Hati Menurut Hadis  

Salah satu hadis yang membahas hakikat hati ialah hadis tentang perkara 

halal dan haram telah jelas batasannya. Dalam uraian hadis tersebut terdapat 

kalimat bahwa di dalam jasad manusia terdapat segumpal daging yang apabila ia 

baik, maka baik pulalah seluruh jasadnya dan apabila ia rusak, maka rusak pula 

seluruh tubuhnya. Segumpal daging yang dimaksud ialah hati. berikut lafal hadis 

tersebut;  

، قاَلَ  عْبيِِّ ، وَ��هْوَى : عَنْ زَكَرِ�� �نِْ ��بيِ زَائِدَةَ، عَنِ الش� عْتُ الن�عْمَانَ ْ�نَ �شَِيرٍ، یقَُولُ �لىََ المِْنْبرَِ سمَِ
لىَ ��ذُنیَْهِ 

�
صْبَعَیْهِ ا

�
، یقَُولُ : ِ� َ ِ صَلى� اللهُ �لَیَْهِ وَسَلم� عْتُ رَسُولَ ا�� ٌ «: سمَِ ، الَْ�لاَلُ بينَِّ ٌ ، وَالحَْرَامُ بينَِّ

ینِهِ وَعِرْضِ  ِ�ِ �� تَبرَْ بهُاَتِ اس�ْ �قىَ الش�� هِ، وَمَنْ وَقعََ وَبَ�نهَْمَُا مُشْ�بهَِاَتٌ لاَ یعَْلمَُهَا كَثِيرٌ مِنَ الن�اسِ، فمََنِ ات
اعِي �رَْعَى حَوْلَ الحِْمَى، یوُشِكُ ��نْ  بهُاَتِ وَقعََ فيِ الحَْرَامِ، كاَلر� ن� لِكلُِّ  فيِ الش��

�
�رَْتعََ فِ�هِ، ��لاَ وَا

ذَا صَلحَُتْ صَلحَُ الجَْسَدُ مَِ�ٍ حمَِى، 
�
ن� فيِ الجَْسَدِ مُضْغةًَ، ا

�
ِ مََ�ارِمُهُ، ��لاَ وَا ن� حمَِى ا��

�
��لاَ وَا

ذَا فسََدَتْ، فسََدَ الجَْسَدُ كلُ�هُ، ��لاَ وَهيَِ القْلَبُْ 
�
 ١).رواه ا�ن ما�ه( .»كلُ�هُ، وَا

Artinya; 

Dari Zakariya> bin Abu> Za>’ìdah dari al-Sya‘bi>, dia berkata; saya 
mendengar al-Nu‘ma>n bin Basyi>r berkata; di atas mimbar dan 
mengisyaratkan dengan jari-jarinya di kedua telinganya, "Saya mendengar 
Rasulullah saw. bersabda: "(Sesuatu) yang halal telah jelas dan yang 
haram juga telah jelas, dan di antara keduanya ada perkara syubhat 
(samar-samar) yang kebanyakan orang tidak mengetahuinya. Barangsiapa 
dapat menjaga diri dari perkara syubhat itu berarti ia telah menjaga 
agama dan kehormatan-nya, dan barangsiapa terjatuh ke dalam perkara 
syubhat berarti ia telah terjatuh dalam keharaman. Seperti penggembala 
yang menggembala hewan ternaknya di sekitar daerah terlarang, 
dikhawatirkan hewannya akan masuk ke wilayah yang terlarang itu. 
Ketahuilah, bahwa setiap raja memiliki larangan, dan larangan Allah 
adalah sesuatu yang di haramkan-nya. Ketahuilah, di dalam tubuh 

                                                           
1Ibn Ma>jah, Muh}ammad bin Yazi>d Abu> ‘Abdillah al-Qazawaini>, Sunan Ibn Ma>jah, (Cet. 

I; Riya>d}: Maktabah al-Ma‘a>rif li al-Nasyr wa al-Tawzi>‘, 1418 H) h. 658. 
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terdapat segumpal darah, jika ia baik maka akan baiklah seluruh tubuh. 
Namun jika ia rusak maka akan rusak pulalah seluruh tubuh, ketahuilah 
bahwa segumpal darah tersebut adalah hati." (H.R. Ibn Ma>jah). 

Hadis tersebut berjumlah 16 riwayat yang berasal dari seorang sahabat 

saja, yakni al-Nu‘ma>n bin Basyi>r yang tersebar di 8 kitab sumber dari al-kutub 

al-tis‘ah (kitab 9 imam) dan hanya pada kitab Muwat}t}a’ Ma>lik hadis tersebut 

tidak ditemukan. Secara garis besar, hadis di atas membahas 3 persoalan yang 

perlu dipahami oleh manusia, yaitu perkara halal dan haram yang telah jelas 

batasannya, serta persoalan syubhat yang tidak jelas statusnya dan kebanyakan 

manusia tidak mengetahuinya.  

Menurut Ibn Daqi>q, makna lafal al-mud}gah pada hadis di atas ialah 

segumpal daging yang ukurannya seperti makanan dan dapat dikunyah dalam 

mulut. Hal demikian menunjukkan ukuran daging tersebut yang sangat kecil, 

tetapi pengaruhnya sangat besar. Gumpalan daging tersebut dinamai dengan al-

qalb (hati) yang merupakan organ paling mulia di antara organ-organ tubuh 

lainnya karena ketangkasan ide-ide yang ada di dalamnya dan kebimbangan yang 

ada padanya. Pada dasarnya Allah mengkhususkan organ tersebut pada setiap 

jenis binatang dan meletakkan di dalamnya sistem kebutuhan yang diinginkan. 

Oleh karena itu, akan dijumpai berbagai jenis binatang yang mampu memperoleh 

kebutuhannya dan mampu membedakan antara bahaya dan manfaat dengan 

segumpal daging tersebut. Kemudian Allah mengkhususkan kepada jenis 

manusia di antara seluruh jenis binatang dengan akal yang disandarkan kepada 

hati.2  Sementara menurut, imam al-Nawawi> dalam kitab syarah S}ah}i>h} Muslim-

nya menjelaskan bahwa “baiknya kondisi hati akan berpengaruh pada baiknya 

                                                           
2Lihat Ibn Daqi>q Taqi> al-Di>n Abu> al-Fath} Muh}ammad bin ‘Ali> bin Wahb bin Mut}i>‘ al-

Qusyairi>, Syarh al-Arba‘i>n al-Nawawiyah fi> al-H}adi>s\ al-S}ah}i>h}ah al-Nabawiyah, (Cet. VI; t.t.: 
Mu’assasah al-Rayya>n, 1424 H/2003 M), h. 48. 



198 
 

 
 

kondisi tubuh, sementara buruknya kondisi hati akan berpengaruh pada buruknya 

kondisi tubuh.3 

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa al-mudgah dalam diri manusia 

disebut al-qalb yang secara fisik bermakna hati atau jantung. Daging tersebut 

pada dasarnya terdapat pada setiap makhluk dari jenis binatang. Namun, untuk 

membedakan antara hati manusia dan binatang, Allah meletakkan akal dalam 

hati manusia. Hal tersebut telah ditegaskan pula dalam QS. al-H}ajj / 22: 46, 

berikut; 

اَ بهِاَ �سَْمَعُونَ  �ذَٓانٌ  ��وْ  بهِاَ یعَْقِلوُنَ  قلُوُبٌ  لهَُمْ  فَ�كَُونَ  اْ��رْضِ  فيِ  �سَِيرُوا ��فلمََْ  نه�
�
 اْ��بصَْارُ  تعَْمَى لاَ  فاَ

�تيِ  القُْلوُبُ  تعَْمَى وَلكَِنْ  دُورِ  فيِ  ال  الص�

Terjemahnya; 

Maka tidak pernahkah mereka berjalan di bumi, sehingga hati (akal) 
mereka dapat memahami, telinga mereka dapat mendengar? Sebenarnya 
bukan mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang ada di dalam 
dada.4 

Menurut al-Mawardi>, al-Sam‘a>ni> dan Fakhr al-Di>n al-Ra>zi> bahwa 

penggalan ayat  َبٌ وْ لُ قُ  مْ هُلَ  نُ وْ كُ �َ ف  َ ابهَِ  نَ وْ لُ قِ عْ ی  menunjukkan 2 hal, yakni akal 

merupakan sumber pengetahuan dan letaknya ada di dalam hati. Fakhr al-Di>n al-

Ra>zi> menambahkan bahwa penggalan ayat tersebut seakan-akan menunjukkan 

bahwa hati merupakan alat untuk memahami.5 Dengan demikian, penjelasan 

tersebut menunjukkan bahwa akal yang memiliki fungsi untuk memahami 

                                                           
3Lihat Abu> Zakariya> Mah}yi> al-Di>n Yah}ya> bin Syarf al-Nawawi>, Al-Minha>j Syarh} S}ah}i>h} 

Muslim, JuzXI, (Cet. II; Bairu>t: Da>r Ih}ya> al-Tura>s\ al-‘Arabi>, 1329), h. 27. 
4Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Cet. I; t.t., PT Tiga Serangkai 

Pustaka Mandiri, 1430 H /  2009 M), h. 337.   

5Lihat Abu> al-H}asan ‘Ali> bin Muh}ammad bin Muh}ammad bin H}abi>b al-Bas}ri> al-Bagda>di> 
al-Ma>wardi>, Al-Nukat wa al-‘Uyu>n, Juz IV, (Bairu>t: Da>r al-Kutub al-‘Ilmiah, t.th.), h. 32., lihat 
juga Abu> al-Muz}affar Mans}u>r bin Muh}ammad bin ‘Abd al-Jabba>r bin Ah}mad al-Marwazi> al-
Sam‘a>ni>, Tafsi>r al-Qur’a>n, Juz III, (Cet. I; Riya>d}: Da>r al-Wat}n, 1418 H/1997 M), h. 445., Abu> 
‘Abdillah Muh}ammad bin ‘Umar bin al-H}asan bin al-H}usain al-Tami>mi> Fakhr al-Di>n al-Ra>zi>, 
Mafa>ti>h} al-Gaib, Juz 23, (Cet. III; Bairu>t: Da>r Ih}ya>’ al-Tura>s\ al-‘Arabi>, 1420 H), h. 233.  
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sesuatu berada di dalam hati. Bahkan hal tersebut semakin dikuatkan oleh QS. al-

A‘ra>f / 07: 179, bahwa; 

�سِْ  الجِْنِّ  مِنَ  كَثِيرًا لِجَهَنم�َ  ذَرَ���َ  وَلقََدْ 
�
ونَ  لاَ  ��ْ�ينٌُ  وَلهَُمْ  بهِاَ یفَْقهَُونَ  لاَ  قلُوُبٌ  لهَُمْ  وَالاْ  وَلهَمُْ  بهِاَ یبُْصرُِ

 الغَْافِلوُنَ  همُُ  ��ولئَِكَ  ��ضَل�  همُْ  بلَْ  كاَْ��نعَْامِ  ��ولئَِكَ  بهِاَ �سَْمَعُونَ  لاَ  �ذَٓانٌ 

Terjemahnya; 

Dan sesungguhnya Kami jadikan untuk (isi neraka Jahannam)  
kebanyakan dari jin dan manusia, mereka mempunyai hati, tetapi tidak 
dipergunakannya untuk memahami (ayat-ayat Allah) dan mereka 
mempunyai mata (tetapi) tidak dipergunakannya untuk melihat (tanda-
tanda kekuasaan Allah), dan mereka mempunyai telinga (tetapi) tidak 
dipergunakannya untuk mendengar (ayat-ayat Allah).  Mereka itu sebagai 
binatang ternak, bahkan merekalebih sesat lagi. Mereka itulah orang-
orang yang lalai.6 

Ayat di atas juga menerangkan tentang fungsi hati sebagai alat untuk 

memperoleh pengetahuan. Ayat tersebut sangat terkait dengan penjelasan Ibn 

Daqi>q tentang kekhususan akal yang diletakkan dalam hati manusia sebagai 

pembeda antara hati manusia dan hati binatang, yakni binatang berbuat 

berdasarkan keinginan atau syahwatnya, sedangkan manusia (seharusnya) 

berbuat berdasarkan akalnya. Ketika manusia tidak menggunakan akalnya dalam 

melakukan sesuatu, maka ia disebut sebagai orang yang sesat, bahkan lebih sesat 

dari binatang yang memang tidak diberi akal untuk mengetahui kebenaran dan 

kesalahan.  

Pendapat lain mengatakan bahwa akal berada di otak yang dalam bahasa 

Arab disebut dengan al-dima>g. Pendapat ini di anut oleh Abu> H}ani>fah dan para 

tabib/dokter dengan alasan bahwa ketika otak rusak, maka rusak pulalah akal 

(pemahaman) itu.7 Sementara menurut jumhur ulama yang meliputi ulama 

                                                           
6Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 174.   

7Lihat Abu> al-‘Abba>s Ah}mad bin Muh}ammad bin Abi> Bakr bin ‘Abd al-Malik al-
Qast}ala>ni>, Irsya>d al-Sa>ri> li Syarh} S}ah}i>h} al-Bukha>ri>, Juz I, (Cet. VII; Mesir: al-Mat}ba‘ah al-Kubra> 
al-Umairiah, 1323 H), h. 144. 
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kalangan syafi’iah, mutakallimi>n (tasawwuf) dan filsafat, memahami bahwa akal 

berada di hati (bukan di otak), sebagaimana yang telah peneliti paparkan. 

Pendapat tersebut dikuatkan oleh ulasan Abu> H}a>mid al-Gaza>li> dalam kitab Ih}ya>’ 

‘Ulu>m al-Di>n-nya ketika menerangkan salah satu prajurit hati yang berupa 

perolehan/penangkap (panca indra) terbagi menjadi 2, yaitu;  

a. Indra yang nampak seperti; pendengaran, penglihatan, penciuman, perasa dan 

sentuhan.  

b. Indra yang tidak nampak/tersembunyi yakni berada di dalam rongga otak 

yang bertugas untuk mengelola informasi yang diperoleh oleh indra yang 

nampak. Misalnya; apabila seseorang melihat sesuatu lalu menutup matanya, 

maka ia akan memperoleh gambarannya pada alam khayya>l (imajinasi), 

gambar-gambar tersebut kemudian menetap di dalamnya karena sesuatu yang 

memeliharanya. Kemudian, ketika ia verfikir tentang apa yang terpelihara itu, 

maka gambar-gambar itu akan tersesusun dengan gambar lainnya. Dan ketika 

ia berupaya mengingat, maka apa yang telah terlupakan akan kembali. Pada 

akhirnya terkumpullah berbagai gabungan perasaan dalam kahayalan/ 

imajinasi, sehingga organ dalam otak meliputi daya imajinasi, daya fakir, 

daya ingat dan daya hafal.8  

Secara ringkas dapat dipahami bahwa otak memiliki fungsi sebagai 

pengelola informasi, pemelihara informasi dan penyalur informasi. Adapun akal 

memiliki fungsi utama untuk memahami sesuatu. Perbedaan fungsi inilah yang 

kemudian menjadi alasan bahwa akal tepatnya berada di hati. Namun demikian, 

antara akal dan otak saling terhubung, yakni otak sebagai penyalur informasi 

kepada akal untuk memperoleh pemahaman. Dan jika menilik kembali kepada 

                                                           
8Lihat Abu> H}a>mid Muh}ammad bin Muh}ammad al-T}u>si> al-Gaza>li>, Ih}ya> ‘Ulu>m al-Di>n, Juz 

III, (Bairu>t: Dar al-Ma’rifah, t.th.), h. 6. 
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struktur hati, maka akal menurut peneliti memiliki hubungan erat dengan fu’a>d 

sebagai lapisan ketiga dari hati. Sebagaimana akal, fu’ad merupakan sumber 

pengetahuan yang mampu menyingkap persoalan baik atau buruknya sesuatu, 

manfaat atau kerugian, benar atau salah dan sebagainya, sekaligus merupakan 

tempat di mana akal berada. 

Kembali pada pembahasan penggalan hadis الخ.. ٔ��ٓ وإنّ في الجسد مضغة , al-

Salla>mi> menuturkan bahwa terdapat isyarat tentang baiknya gerak-gerik anggota 

badan, penolakan kepada perkara yang diharamkan dan kewaspadan terhadap 

perkara yang tidak jelas dinilai berdasarkan baiknya kondisi hati seorang hamba. 

Jika hatinya sehat, yakni cintanya hanya untuk Allah dan apa yang Allah cintai, 

serta takutnya hanya kepada Allah dan takut terjerumus pada apa yang Allah 

benci, maka baiklah seluruh gerak-gerik anggota badannya, timbul penolakan 

kepada hal-lal yang telah diharamkan dan waspada kepada hal-hal yang tidak 

jelas untuk menjaga dirinya dari terjerumus pada hal-hal yang diharamkan. 

Sebaliknya, jika hati itu rusak, maka ia telah dikuasai oleh kesenangan dan 

menuntut apa yang ia senangi sekalipun Allah membencinya, maka rusaklah 

seluruh gerakan anggota badannya, mengarahkan kepada seluruh perbuatan 

maksiat dan malakukan perkara yang tidak jelas karena mengikuti kesenangan 

hati.9 

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas, maka peneliti memahami 

bahwa secara fisik hati berupa segumpal daging dan merupakan pusat penggerak 

oragan tubuh lainnya. Adapun persoalan baik atau buruknya perbuatan dari organ 

tubuh, bergantung pada baik atau buruknya kualitas hati yang dilengkapi dengan 

akal untuk memahi kebenaran sesuatu. Oleh karena itu, hati secara formatifnya 

                                                           
9Lihat Zain al-Di>n ‘Abd al-Rah}man bin Ah}mad bin Rajab bin al-H}asan al-Salla>mi>, Ja>mi‘ 

al-‘Ulu>m wa al-H}ukm fi> Syarh} Khamsi>n H}adi>s\an min Jawa>mi‘ al-Kalim, Juz I, (Cet. VII; Bairu>t: 
Mu’assasah al-Risa>lah, 1422 H/2001 M), h. 210.  
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berpengaruh pada baik atau buruknya kondisi anggota tubuh lainnya yang dalam 

hal ini terkait dengan kesehatan atau penyakit. Sementara baik atau buruknya 

hati secara normatif, berpengaruh pada baik atau buruknya perbuatan yang 

dilakukan oleh anggota tubuh lainnya yang dalam hal ini terkait dengan 

perbuatan yang sesuai ajaran agama atau justeru menyalahinya. 

Selain daripada itu, dapat pula dipahami bahwa hati ibarat raja dalam 

sebuah kerajaan yang memiliki bawahan atau prajurit. Ketika raja itu baik, maka 

prajuritnya pun akan melakukan kebaikan, dan jika rajanya itu jahat/buruk, maka 

prajuritnya pun akan melakukan keburukan karena pada dasarnya prajurit itu 

tidak akan berbuat kecuali apa yang diperintahkan oleh sang raja. Abu> H}a>mid al-

Gaza>li> menerangkan bahwa prajurit hati meliputi 3 hal, yaitu; 

a. Prajurit pendorong dan pembangkit, baik yang mendatangkan manfaat dan 

sesuai untuk badan, seperti al-syahwah (keinginan). Ataupun yang 

mendatangkan bahaya dan kesulitan, seperti al-gad}ab (kemarahan). Dorongan 

tersebut dapat diekspresikan oleh al-ira>dah (kemauan). 

b. Prajurit penggerak bagi seluruh anggota badan untuk mencapai tujuan dan 

hanya dapat dieskpresikan oleh al-qudrah (kemampuan). Sifat penggerak ini 

merupakan prajurit terbesar pada seluruh organ tubuh, utamanya oto-otot dan 

tendom (jaringan penghubung antara otot dan tulang). 

c. Penangkap dan pengenal terhadap segala sesuatu, bagian ini bagaikan mata-

mata yang meliputi kekuatan penglihatan, pendengaran, penciuman, perasa 

dan sentuhan. Prajurit hati tersebut dapat tersalurkan pada organ-organ 

tertentu dan hanya dapat diekpresikan oleh pengetahuan dan kesadaran.10 

                                                           
10Lihat Abu> H}a>mid al-Gaza>li>, Ih}ya> ‘Ulu>m al-Di>n, Juz III, h. 6. 
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Penjelasan Abu> H}a>mid al-Gaza>li> tersebut menunjukkan bahwa ketiga hal 

tersebut merupakan prajurit hati dan bergerak berdasarkan arahan dari hati. Oleh 

karena itu, hati sebagai penentu baik atau buruknya kondisi tubuh dapat 

dipahami bahwa hati merupakan pengontrol atau penggerak dari gerak gerik 

organ tubuh yang dapat mengarah kepada kebaikan dan keburukan. 

Selain sebagai penentu baik atau buruknya perbuatan, hati juga 

merupakan pusat penilaian Allah  terhadap gerak-geriki (oragan tubuh) manusia. 

Hal ini sebagaimana hadis Rasulullah yang berasal sahabat Abu> Hurairah, 

sebagai berikut;  

ن� «: قاَلَ  وَسَلم�َ  �لَیَْهِ  اللهُ  صَلى�  الن�بيِ�  ��ن� : هُرَْ�رَةَ  ��بيِ  عَنْ 
�
َ  ا لىَ  ینَْظُرُ  لاَ  وََ�ل�  عَز�  ا��

�
 صُوَرِكمُْ  ا

�مَا وَلكَِنْ  وَ��مْوَالِكمُْ، ن
�
لىَ  ینَْظُرُ  ا

�
الِكمُْ  قلُوُِ�كمُْ  ا   ١١).رواه ٔ�حمد(  .«وَ��عمَْ

Artinya; 

Dari Abu> Hurairah, ia berkata; Nabi saw. bersabda: "Sesungguhnya Allah 
‘Azza wa Jalla tidak melihat bentuk tubuh dan harta kalian, tetapi Dia 
melihat hati dan amalan kalian." (H.R. Ahmad). 

Hadis di atas merupakan peringatan kepada manusia bahwa penilain atas 

baik atau buruknya kualitas pribadi manusia, bukanlah dinilai dari bentuk fisik 

(kecantikan / ketampanan rupa, besar atau kecilnya postur tubuh) dan bukan pula 

pada harta. Namun yang dinilai ialah baik atau buruknya hati dan perbuatan. Hal 

ini tentu sejalan dengan apa yang telah peneliti jelaskan pada poin sebelumnya, 

yakni hati merupakan penentu baik atau buruknya fisik (tubuh) dan perbuatan. 

Al-Salla>mi> dalam kitabnya Ja>mi‘ al-‘Ulu>m wa al-H}ukm mengomentari 

hadis tersebut bahwa terkadang sebagian besar manusia memiliki citra yang baik 

                                                           
11Abu> ‘Abdillah Ah}mad bin Muh}ammad bin H}anbal bin Hila>l bin Asad al-Syaiba>ni>, Al-

Musnad li Ima>m Ah}mad bin H}anbal, Juz VII, (Cet` I; Kairo: Da>r al-H}adi>s\, 1416 H/1995 M), h. 
495. Hadis tersebut berjumlah 5 riwayat yang hanya diriwayatkan oleh Abu> Hurairah. Hadis 
tersebar terdapat pula di dalam 3 kitab S}ah}i>h} Muslim, Musnad Ah}mad dan Sunan Ibn Ma>jah. 
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karena harta, kehormatan dan jabatannya di dunia, tetapi hatinya rusak dari segi 

ketakwaan. Sementara sebagian manusia tidak memiliki hal-hal tersebut, tetapi 

hatinya penuh dengan ketakwaan, sehingga ia menjadi orang yang paling mulia 

di sisi Allah.12 

Al-Hurawi> al-Qa>ri> dalam kitab Marqa>h al-Mafa>tih}-nya menerangkan 

bahwa maksud dari penggalan hadis  َنْ كِ لَ و  َ كمُْ �ِ وْ لُ  قُ ليَ اِ  رُ ظُ نْ ی  ialah apa yang ada di 

dalam hati berupa keyakinan, kebenaran/kejujuran, kemurnian, niat untuk pamer, 

popularitas, dan seluruh tabi’at/budi pekerti yang baik serta kondisi kerusakan. 

Sedangkan maksud dari kata  َكمُْ الِ عمَْ �� و  ialah kebaikan dan kerusakan yang terpancar 

dalam bentuk sikap atau perbuatan darinya.13 

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat dipahami bahwa hati yang 

merupakan pusat penilaian Allah kepada manusia ialah ketakwaan yang terdapat 

di dalam hati yang meliputi, keyakinan, keimanan, kemurnian, kejujuran, niat 

dan akhlak. Hal tersebut pada dasarnya telah ditegaskan dalam QS. al-H}ujura>t / 

49: 13, bahwa; 

اَ�َ  ��  الن�اسُ  ��يه�
�
ن�  لِتعََارَفوُا وَقَ�اَئِلَ  شُعُو�ً  وَجَعَلْناَكمُْ  وَ��نثىَْ  ذَكَرٍ  مِنْ  َ�لقَْ�اَكمُْ  ا

�
ِ  عِنْدَ  ��كْرَمَكمُْ  ا  ��تقْاَكمُْ  ا��

ن� 
�
َ  ا  خَِ�يرٌ  �لَِيمٌ  ا��

Terjemhnya; 

Wahai manusia! Sungguh Kami telah menciptakan kamu dari seorag laki-
laki dan seorang perempuang, keudian Kami jadikan kamu berbangsa-
bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang 
paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah yang paling bertakwa. 
Sungguh Allah Maha Mengetahui, Mahateliti.14 

                                                           
12Lihat Zain al-Di>n al-Salla>mi>, Ja>mi‘ al-‘Ulu>m wa al-H}ukm…, Juz I, h. 992.  

13Lihat Abu> al-H}asan ‘Ali> bin Muh}ammad Nu>r al-Di>n al-Mala> al-Hurawi> al-Qa>ri>, 
Marqa>h al-Mafa>tih} Syarh} Misyka>h al-Mas}a>bi>h}, Juz VIII, (Cet. I; Bairu>t: Da>r al-Fikr, 1422 H/2002 
M), h. 3331. 

14Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 517.   
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Ayat tersebut menerangkan bahwa sejak awal Allah telah menciptakan 

manusia dengan adanya perbedaan jenis kelamin, yakni perempuan dan laki-laki, 

berbangsa-bangsa yang kemudian jenis tersebut memungkin adanya perbedaan 

dari aspek bentuk dan ukuran fisik. Namun, pada ayat tersebut memberi 

peringatan bahwa kemulian di sisi Allah bergantung pada ketakwaan yang ada di 

dalam hati. Al-Qairawa>ni> menjelaskan bahwa maksud dari penggalan ayat إَن�
ِ ��تقْاَكمُْ   ialah yang paling mulia di sisi Allah yang paling bertakwa ��كْرمِِكمُ عِنْدَ ا��

kepada Allah dengan menjauhi apa yang telah dilarang-Nya dan mengerjakan apa 

yang diperintahkan-Nya, bukanlah yang paling mulia di antara kalian karena 

keturunan, tetapi yang paling kuat takutnya kepada Allah.15 Oleh karena itu, 

tidak sepantasnya manusia menilai orang lain dari aspek fisik ataupun strata 

sosialnya melainkan menilai dari aspek ketakwaannya. 

Al-Jurja>ni> menerangkan bahwa al-taqwa> (takwa) ialah sikap kehati-hatian 

terhadap ketetapan Allah dengan mentaati-Nya, yaitu pemeliharaan diri dari apa 

saja yang dapat mendatangkan akibat, baik karena perbuatan atau mengabaikan 

hukum-hukum Allah.16 

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas, maka dapat dipahami bahwa 

hakikat hati ialah segumpal daging yang dilengkapi dengan akal sebagai alat 

untuk hati memahami kebenaran, merupakan pusat penggerak seluruh organ 

tubuh manusia yang dapat mengarah pada kebaikan dan keburukan. Selin itu, 

hati merupakan pusat penilaian Allah kepada manusia, karena di dalamnya 

terdapat ketakwaan yang dapat menurnikan keimanan, niat, persaan, keikhlasan, 

                                                           
15Lihat Abu> Muh}ammad Makki> bin Abi> T}a>lib H}ammu>s bin Muh}ammad bin Mukhta>r al-

Qaisi> al-Qusyairi> al-Qairawa>ni>, Al-Hida>yah ila> Bulu>g al-Niha>yah fi> ‘Ilm Ma‘a>ni> al-Qur’a>n wa 
Tafsi>rih wa Ah}ka>mih, wa Jamal min Funu>n ‘Ulu>mih, Juz XI, (Cet. I; Ja>mi‘ah al-Sya>riqah: 
Majmu>‘ah Buh}u>s\ al-Kita>b wa al-Sunnah, 1429 H/2008 M), h. 7011. 

16Lihat ‘Ali> bin Muh}ammad bin ‘Ali> al-Zain al-Syari>f al-Jurja>ni>, Al-Ta‘ri>fa>t, (Cet. I; 
Bairu>t: Da>r al-Kutub al-‘Ilmiah, 1403 H/1983 M), h. 65. 
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keinginan dan harapan yang menguatkan hati agar berbuat dan memerintahkan 

kepada perbuatan yang sesuai dengan ketetapan Allah. 

B. Kebolehan Memanaj Hati Menurut Hadis 

Kebolehan memanaj hati beranjak pada hadis yang membahas tentang 

do’a kemantapan hati dalam ketaatan yang diriwayatkan oleh 5 orang sahabat, 

yaitu; Ummu Salamah, ‘A<’isyah (keduanya merupakan isteri Rasulullah), al-

Nawwa>s bin Sam‘a>ni>, ‘Abdullah bin ‘Amr bin al-‘A<s} dan Anas bin Ma>lik. 

Adapun lafal dari hadis tersebut ialah; 

، �كُْثرُِ ��نْ یدَْعُوَ بهِاَ: ��ن� �اَ�شَِةَ قاَلتَْ  َ ِ صَلى� اللهُ �لَیَْهِ وَسَلم� ِّبَ «: دَعَوَاتٌ كاَنَ رَسُولُ ا�� َ� مُقلَ
تْ قلَْبيِ �لىََ دِینِكَ  ِّ ِ : فقَُلتُْ : ، قاَلتَْ »القُْلوُبِ ثَ� �اَءِ، َ� رَسُولَ ا�� �كَ �كُْثرُِ تدَْعُو بهَِذَا ا�� ن

�
، ا

ذَا شَاءَ «: فقَاَلَ 
�
ذَا شَاءَ ��زَا�هَُ، وَا

�
، فاَ ِ عَز� وََ�ل� ن� قلَبَْ اْ�دَٓمِيِّ بينََْ ��صْبُعَينِْ مِنْ ��صَابِعِ ا��

�
ا

 ١٧).رواه ٔ�حمد( .»��قاَمَهُ 

Artinya; 

Bahwasanya, ‘A<’isyah berkata; "Di antara doa yang seringkali dipanjat-
kan Rasulullah saw. adalah: YA< MUQALLIB AL-QULU<B S|ABBIT 
QALBI< `‘ALA< DI<NI-KA (wahai Zat Yang maha membolak-balikkan hati, 
tetapkanlah hatiku di atas agama-Mu). "(Aisyah) Berkata; "Wahai 
Rasulullah! Kenapa engkau banyak berdoa dengan doa ini?" lalu beliau 
bersabda: "Sesungguhnya hati anak adam berada di antara dua jari dari 
jari-jari Allah ‘Azza wa Jalla, jika Dia berkehendak maka Allah akan 
mencondongkan-nya dan jika berkehendak maka Allah akan meluruskan-
nya."(H. R. Ahmad)  

Hadis tersebut menjelaskan bahwa di antara doa-doa Rasulullah yang 

paling sering dipanjatkan ialah meminta kemantapan hati pada agama (Islam), 

pada riwayat lain disebutkan dengan kemantapan hati dalam ketaatan. Namun, 

pada hadis tersebut terdapat sabda Rasulullah yang menerangkan bahwa hati 

                                                           
17Ah}mad bin H}anbal, Al-Musnad, Juz XVII, h. 380. Hadis tersebut berjumlah 20 riwayat 

yang tersebar di antara 5 kitab sumber dari al-kutub al-tis‘ah (kitab 9 imam), yaitu; S}ah}i>h} 
Muslim, Musnad Ah}mad bin H}anbal, Sunan al-Nasa>’i>, Sunan Ibn Ma>jah dan Sunan al-Turmuz\i>. 
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berada di antara ruas jari-jari Allah. Oleh karena itu, hati kapan saja dapat 

berubah jika Allah menghendakinya, baik dari segi kecondongan, maupun dari 

segi kelurusannya. 

Imam al-Nawa>wi> menjelaskan bahwa penggalan hadis ََْن� قلَْبَ اْ�دَٓمِيِّ بين
�
ا

الخ....��صْبُعَينِْ   atau yang semakna mengandung makna salah satu sifat hati dan 

terdapat dua pendapat, yaitu:  

1. Pendapat pertama; keimanan yang tidak terlihat tanda-tanda kebolehan 

mentakwil dan tidak ada pengetahuan tentangnya, tetapi cukup diimani 

bahwa hal tersebut merupakan kebenaran dan yang terlihat bukanlah 

yang maksud sebagai penyerupaan kepada Allah.  

2. Pendapat kedua; boleh ditakwil dengan apa yang sesuai degannya, yakni 

berupa majaz (kiasan), misalnya dikatakan; “fula>n fi qabd}ti>” (fulan 

berada digenggamanku), perkataan tersebut tidak dimaksudkan dengan 

keadaannya yang berada dalam genggaman telapak tangan, tetapi berada 

di bawah kuasaku, dan dikatakan; “fula>n baina is}ba‘ai>, uqallibuh kaifa 

syi’tu” (fulan berada di antara jari-jariku, aku mengubahnya 

sebagaimana yang aku mau), perkataan tersebut menunjukkan makna 

bahwa ia berada pada kuasaku karena kekalahannya dan perubahan pada 

dirinya tergantung sebagaimana yang aku mau.18 

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa terjadi perbedaan pendapat di 

antara ulama tentang boleh atau tidaknya kalimat “hati berada di antara jari-jari 

Allah” ditakwil. Pendapat yang mengatakan tidak boleh ditakwil berdalaih 

bahwa keberadaan hati di antara jari-jari Allah adalah benar adanya dan cukup 

diimani. Sementara pendapat yang mengatakan boleh ditakwil memaknainya 

                                                           
18Lihat Abu> Zakariya> al-Nawawi>, Al-Minha>j Syarh} S}ah}i>h} Muslim, JuzXVI, h. 204. 
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dengan kekuasaan Allah atas segala sesuatu, sehingga hati tersebut dapat 

berubah sesuai kehendaknya. Pendapat yang kedua dikuatkan oleh pendapat 

imam al-Suyu>t}i> yang menerangkan bahwa maksud hadis tersebut ialah Allah 

dapat merubah apa yang ada di dalam hati hamba-hamba-Nya ataupun selainnya 

sesuai apa yang Ia kehendaki, tidak akan ada yang mampu menghalangi-Nya dan 

tidak ada pula yang akan tertinggal dari apa yang Ia inginkan, sebagaimana Ia 

tidak terhalang atas manusia yang berada di antara ruas jari-jari-Nya.19 

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas, maka dapat dipahami bahwa 

Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu berhak melakukan apa saja yang Ia 

inginkan, termasuk perkara hati dan yang ada di dalamnya, seperti keimanan 

terhadap agama Islam yang dapat berubah menjadi kafir, atau rasa cinta berubah 

menjadi benci, senang menjadi sedih dan sebagainya.  

Keberadaan hati sebagai penggerak segala aktifitas organ tubuh yang 

dilengkapi dengan perangkat nalar berupa akal, pada dasarnya merupakan 

pengontrol atau pengikat terhadap al-nafs yang merupakan karakter manusia, jati 

diri atau keakuannya, sekaligus musuh besar dari akal. Ulama tasawwuf pada 

umumnya menjabarkan al-nafs sebagai dimensi dari sifat-sifat tercela 

(berlawanan dengan hati) yang berada disekitar al-s}adr (dinding hati). 

Kecenderungan al-nafs pada sifat-sifat tercela apabila telah dikuasai oleh 

al-hawa> dan syahwat. Al-Hawa adalah selera, gairah atau keinginan yang 

mengarah pada persoalan kepuasan jiwa dan lebih kepada aspek batiniah. 

Sementara al-syahwah lebih condong kepada persoalan kelezatan/kenikmatan 

                                                           
19Lihat Jala>l al-Di>n ‘Abd al-Rah}man bin Abu> Bakr al-Suyu>t}i>, Al-Di>ba>ji> ‘àla> S}ah}i>h} 

Muslim bin al-H}ajja>j, Juz VI, (Cet. I; Saudi ‘Arabiah: Da>r Ibn ‘Affa>n li a-Nasyr wa al-Tauzi>‘, 
1416 H/1996 M), h. 18. 
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pada perolehan panca indra20, seperti kenikmatan pada mata dalam memandang 

keindahan. Namun demikian, al-nafs juga memiliki potensi dalam aspek 

kebaikan. Hal ini sebagaimana dalam QS. al-Syams / 92: 07-08, bahwa; 

اهَا وَمَا وَنفَْسٍ   ){٨( وَتقَْوَاهَا فجُُورَهَا فَ��لهَْمَهاَ )٧( سَو�

Terjemahnya; 

Demi jiwa serta penyempurnaan (ciptaan)nya (07) dan Ia mengilhamkan 
kepadanya (jalan) kejahatan dan ketakwaan.21 

Al-Qairawa>ni> menerangkan bahwa maksud pada ayat 07 ialah jiwa dan 

penyempurnaannya, sedang ayat 08 ialah telah dijelaskan padanya apa yang 

semestinya ia lakukan antara kebaikan atau keburukan.22 Al-Jurja>ni> mendefenisi-

kan al-nafs sebagai elemen halus yang mengandung unsur semangat hidup, 

perasaan dan gerakan semaunya (ego), inilah yang dimaksud oleh al-H}a>kim al-

Tirmiz\i> sebagai sifat binatang manusia.23 Dengan demikian, al-nafs juga 

memiliki potensi kebaikan dan tidak dapat dihilangkan dari diri totalitas 

manusia, sebab ia merupakan motivasi bagi oragan tubuh yang nampak untuk 

bergerak, misalnya; selera untuk makan, malakukan hubungan seksual dan 

sebagainya. Oleh karena itu pula, al-hawa> dan al-syahwah adalah dua hal yang 

perlu diwaspadai dan jinakkan oleh manusia dengan akal (yang ada di dalam hati) 

agar hati tidak menjadi lalai. 

Abu> H}a>mid al-Gaza>li> membagi tingkatan tauhid orang umal Islam 

menjadi 4, yaitu; 

                                                           
20Lihat Abu> Hila>l al-H}asan bin ‘Abdillah bin Sahl bin Sa‘i>d bin Yah}ya> bin Mihra>n al-

‘Askari>, Mu‘jam al-Furu>q al-Lugawi>, (Cet. I; t.t.: Mu’assasah al-Nasyr al-Isla>mi>, 1412 H), h. 562. 

21Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 595.   

22Lihat Abu> Muh}ammad al-Qairawa>ni>, Al-Hida>yah ila> Bulu>g al-Niha>yah.., Juz XII, h. 
8293. 

23Lihat al-Jurja>ni>, Al-Ta‘ri>fa>t, h. 242. 
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1. Tauhidi orang munafik yang telah mengucapkan kalimat syahadat tetapi 

hatinya lalai dan menginkarinya. 

2. Tauhid orang awam (orang Islam secara umum) yang membenarkan kata 

hatinya. 

3. Tauhid orang-orang yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah (al-

muqarrabi>n) yaitu mereka yang menyaksikan keesaan Tuhan dengan cara 

al-muka>syafah (menyingkap) dengan cahaya kebenaran (nu>r al-h}aq). 

4. Tauhid orang-orang yang selalu membenarkan (al-mus}addiqi>n), yaitu 

mereka yang tidak melihat eksistensi kecuali keesaan. Inilah yang disebut 

oleh ulama tasawwus dengan al-fana>’ fi> al-tauh}id (totalitas dalam 

tauhid).24  

Pembagian tingkatan Abu> H}a>mid al-Gaza>li tentang kualitas tauhid umat 

Islam tersebut menunjukkan bahwa, setiap tingkatannya akan melahirkan 

konsekuensi perbuatan yang beragam. Hal tersebut jauh sebelumnya telah 

dijelaskan oleh al-H}a>kim al-Tirmiz\i> yang wafat pada abad ke-4 H (320). Bahkan, 

lebih detail dalam pembagian tingkatan tersebut dengan disertai letaknya, yaitu; 

1. Tingkatan al-muslim, yaitu umat Islam yang pada hatinya bersemayam 

cahaya keIslaman (nu>r al-isla>m), sedang pengetuannya hanya sebatas 

tentang syariat. Tingkatan tauhid ini berada di al-s}adr (dinding hati) 

sekaligus tempat nafs al-amma>rah (jiwa yang mendorong pada 

keburukan) menetap. 

2. Tingkatan al-mu’min, yaitu umat Islam yang pada hatinya bersemayam 

cahaya keimanan (nu>r al-ima>n), sedang pengetahuannya mencapai ilmu 

derajat ilmu batin. Tingkatan tauhid ini berada di al-qalb (hati lapisan 

                                                           
24Lihat Abu> H}a>mid al-Gaza>li>, Ih}ya> ‘Ulu>m al-Di>n, Juz IV, h. 245. 
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kedua) sekaligus tempat nafs al-malhamah (jiwa yang memperoleh ilham) 

menetap. 

3. Tingakatan al-‘a>rif, yaitu umat Islam yang pada hatinya bersemayam 

cahaya pengetahuan tentang hakikat (nu>r al-ma‘rifah), sedang 

pengetahuan yang ada padanya ialah al-ru’yah (hanya melihat hakikat 

sesuatu). Tingkatan tauhid ini berada di al-fu’a>d (mata hati/lapisan 

ketiga) karena di dalamnya terdapat akal, sekaligus tempat nafs al-

lawwa>hah (jiwa yang senantiasa menyesali atau meratapi perbuatan baik 

atau buruk) menetap. 

4. Tingkatan al-muwah}h}id, yaitu umat Islam yang pada hatinya bersemayam 

sikap yang senantiasa mengesakan Allah (nu>r a-tauh}i>d), sedang 

pengetahuan yang ada padanya ialah mannatullah wa birruhu (pemberian / 

anugrah dari Allah dan kebaikannya). Tingkatan tauhid ini berada di al-

lubb (hati nurani), sekaligus tempat bersemayamnya nafs al-mut}ma’innah 

(jiwa yang selalu mearasakan ketenangan) menetap.25  

Berdasarkan penjeasan-penjelasan di atas, maka dapat dipahami bahwa 

tingkatan kualitas tauhid (keimanan) di anatara umat Islam beragam disebabkan 

derajat dan sumber pengetahuannya. Kualitas keimanan tersebut, juga 

mempengaruhi perbuatan. Oleh karena itu, umat Islam perlu memanaj hatinya 

agar senantiasa baik dan meningkatkan keimanannya kepada Allah.  

C. Langkah-langkah Manajemen Hati Menurut Hadis 

Menyadari betapa besarnya peranan hati dalam struktural organ tubuh 

secara lahir dan batin, maka penting bagi setiap individu untuk mengelola 

hatinya, sebab hati ibarat sebuah wadah yang dapat meyalurkan menampung dan 

                                                           
25Lihat Abu> ‘Abdillah Muh}ammad bin ‘Ali al-H}a>kim al-Tirmiz\i>, Baya>n al-Farq bain al-

S}adr wa al-Qalb wa al-Fu’a>d wa al-Lubb, (Oman: Mu’assasah A<li al-Bait al-Milkiah li al-Fikr al-
Isla>mi>, 2009 M), h. 2. 
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menampakkan kecerdasan spiritual, intelektual dan emosional. Kecerdasan 

spritual adalah kemampuan dalam mengolah dimensi tauhid yang meliputi 

keyakinan, ketakwaan, niat dan lain-lainnya karena hati merupakan pusat 

penilaian Allah kepada hamba-Nya. Sedangkan kecerdasan intelektual adalah 

kemampuan dalam memahami dan mengenali hakikat (rasio/nalar) yang berasal 

dari fakta dan fenomena yang diperoleh dari indra, karena hati merupakan tempat 

di mana akal berada. Adapun kecerdasan emosional adalah kemampuan dalan 

mengolah rasa yang menimpa hati, seperti kebahagiaan, ketenangan, kebencian, 

kekhawatiran, kesedihan dan lain-lainnya. Ketiga hal tersebut saling terkait dan 

menunjang untuk mencapai derajat ketakwaan sebagai puncak dari hakikat 

manusia yang disebut sebagai pribadi terbaik/termulia dalam QS. al-H}ujura>t / 49: 

13. 

Pengelolaan hati pada dasarnya dapat dilakukan dengan cara 

membersihkan hati dari dosa-dosa, mengarahkan hati kepada hal-hal baik, 

menghidarkan hati dari hal-hal yang dapat merusaknya dan berdoa kepada allah 

agar hatinya memiliki kemantapan dalam keimanan dan ketaatan (takwa). 

1. Pembersihan hati dari dosa 

Manusia pada dasarnya merupakan makhluk yang tidak luput dari 

kesalahan, yakni perbuatan melanggar perkara-perkara haram yang telah Allah 

jelaskan dalam al-Qur’an maupun dari lisan Rasul-Nya, kemudian dilakukan 

dalam keadaan sadar, tanpa paksaan dan telah diketahui oleh pelakunya. Setiap 

kesalahan yang terkait dengan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah 

diharamkan oleh Allah akan tercatat sebagai dosa dan akan dipertanggungjawab-

kan di hadapan-Nya pada hari penghakiman kelak. 
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Kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh seorang mukmin tentunya 

sangat berpengaruh pada kualitas hatinya. Bahkan dalam sebuah hadis 

disebutkan bahwa setiap kali seorang mukmin melakukan kesalahan, maka akan 

muncul setitik noda hitam pada hatinya. Adapun hadis tersebut ialah; 

ِ صَلى� اللهُ �لَیَْهِ وَسَلم�َ : عَنْ ��بيِ هُرَْ�رَةَ، قاَلَ  ذَا ��ذْ : "قاَلَ رَسُولُ ا��
�
ن� المُْؤْمِنَ ا

�
نبََ كاَنتَْ �كُْ�ةٌَ ا

نْ زَادَ زَادَتْ، حَتى� یعَْلوَُ قلَْبَهُ 
�
تغَْفَرَ، صُقِلَ قلَْبُهُ، وَا نْ َ�بَ وَ�زََعَ وَاس�ْ

�
ذَاكَ سَوْدَاءُ فيِ قلَْبِهِ، فاَ

ُ عَز� وََ�ل� فيِ القُْرْ�نِٓ  ي ذَكَرَ ا�� ِ انُ ا�� مْ مَا {: الر� بُونَ َ�� بلَْ رَانَ �لىََ قلُوُبهِِ } كاَنوُا �كَْس�ِ
 ٢٦).رواه ا�ن ما�ه(.]"١٤: المطففين[

Artinya; 

Dari Abu> Hurairah, dia berkata; Rasulullah saw. bersabda: "Sesungguhnya 
seorang mukmin jika berbuat dosa maka akan ada satu noda hitam di 
hatinya, jika ia bertaubat dan berlepas dari dosanya maka hatinya akan 
menjadi bersih, namun jika dosanya bertambah maka noda hitam tersebut 
akan semakin bertambah hingga menutupi hatinya, itulah noda yang 
disebutkan oleh Allah Azza Wa Jalla dalam al-Qur’̀an: "Sekali-kali tidak 
(demikian), Sebenarnya dosa yang mereka perbuat itu menutupi hati 
mereka." (H.R. Ibn Majah). 

 Secara teks, hadis di atas tegas menyatakan bahwa setiap satu kesalahan 

yang dilakukan oleh seorang mukmin akan menimbulkan setitik noda hitam pada 

hatinya. Abu> al-H}asan dalam komentarnya tentang penggalan hadis َ كاَ   ةٌ �َ كْ �ُ  تْ ن
هِ بِ لْ  قَ فيِ  اءٌ دَ وْ سَ   mengibaratkannya seperti setetes tinta yang menetes pada sebuah 

kertas, dan ia berubah sesuai ukuran maksiat yang dilakukan. Atau hati itu 

seumpama pakaian putih bersih, sedang maksiat bagaikan noda hitam yang 

mengotori pakaian tersebut.27 Dengan demikian, dapat dipahami bahwa noda 

hitam yang timbul di dalam hati tergantung pada kemaksiatan (dosa) yang 

dilakukan oleh manusia dan akan bertambah setiap melakukan kemaksiatan /dosa 

                                                           
26Ibn Ma>jah, Sunan Ibn Ma>jah, h. 703. 
27Lihat Abu> al-H}asan al-Qa>ri>, Marqa>h al-Mafa>tih}....}, Juz IV, h. 1622. 
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tersebut, bahkan noda tersebut dapat menutupi kebersihan hati. Hal ini 

sebagaimana firman Allah pada QS. al-Mut}affifi>n / 83: 14, sebagai berikut; 
مْ  �لىََ  رَانَ  بلَْ  َ��  بُونَ  كاَنوُا مَا قلُوُبهِِ   �كَْس�ِ

Terjemahnya; 

Sekali-kali tidak! Bahkan apa yang mereka kerjakan itu telah menutupi 
hati mereka.28 

Ayat tersebut merupakan penjelasan tentang orang-orang yang 

mendustakan ayat-ayat Allah dan melakukan perbuatan dosa, yang olehnya itu 

hati mereka tertutup karena banyaknya dosa yang ia lakukan. Al-Wa>h}idi> 

menerangkan bahwa maksud dari ayat tersebut ialah hati mereka dikalahkan 

hingga tertutup dan menjadi gelap karena perbuatan maksiat yang dikerjakan, 

yakni bagaikan karat (pada besi) yang menutupi hati.29 

Sekalipun perbuatan maksiat dapat menimbulkan noda hitam pada hati, 

ternyata pada hadis tersebut dijelaskan pula bahwa hati dapat di bersihkan, yaitu 

dengan cara melakukan pertaubatan dan menghindari kemaksiatan. Bahkan hal 

tersebut telah ditegaskan pada QS. al-Furqa>n / 25; 69, bahwa; 

ُ�ْ  القِْ�َامَةِ  یوَْمَ  العَْذَابُ  َ�ُ  یضَُاعَفْ     مُهَا�ً  فِ�هِ  وَيخَْ

Terjemahnya; 

Kecuali orang-orang yang bertobat dan beriman kepada Allah, serta 
mengerjakan kebajikan; maka kejahatan mereka diganti dengan kebaikan. 
Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.30 

Ayat di atas merupakan penjelasan ayat sebelumnya yang menerangkan 

tentang perbuatan maksiat kepada Allah berupa mempersekutukan Allah dengan 

                                                           
28Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 588.   

29Lihat Abu> al-H}asan ‘Ali> bin Ah}mad bin Muh}amma bin ‘Ali> al-Wa>h}idi> al-Naisa>bu>ri>, Al-
Waji>z fi> Tafsi>r al-Kita>b al-‘Azi>z, (Cet. I; Bairu>t: Da>r al-Qalam, 1415 H), h. 1183. 

30Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 366.   
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sesuatu yang lain, membunuh orang yang diharamkan tanpa alasan, dan berzina, 

maka mereka itulah para pendosa yang akan mendapat hukuman berat, bahkan 

akan dilipatgandakan hukumannya. Akan tetapi, perbuatan maksiat tersebut akan 

diampuni dan dihapus oleh Allah jika pelakunya bertobat dan melakukan 

kebajikan, bahkan Allah akan mengganti keburukan yang pernah ia lakukan 

dengan kebaikan.  

Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa setiap 

perbuatan maksiat yang dilakukan oleh manusia, khususnya seorang mukmin 

akan menimbulkan noda hitam pada hatinya dan akan terus bertambah seiring 

dengan bertambahnya kemaksiatan yang dilakukan hingga menutupi hatinya. 

Namun, noda-noda tersebut akan hilang apabila pelakunya melakukan pertobatan 

dan menghindarkan diri untuk mengulang kemaksiatan yang pernah ia lakukan. 

2. Melakukan perbuatan baik 

Selanjutnya, untuk menjaga kestabilan kondisi hati, seorang mukmin 

dapat memperbanyak melakukan perbuatan baik. Sebagaimana pada pembahasan 

tentang hati sebagai penentu baik atau buruknya kondisi tubuh, hati juga dapat 

mempengaruhi baik atau buruknya perbuatan. Oleh karena itu, untuk memahami 

baik atau buruknya sesuatu itu, semestinya seorang mukmin harus menanyakan 

pada hatinya yang dalam artian mempertimbangkan dengan akal sebelum 

melakukan sesuatu. Sebab, pada dasarnya kebaikan itu menenangkan hati, 

sedangkan keburukan meresahkannya. Hal ini sebagaimana hadis Rasulullah 

saw., berikut; 

، َ وَ��َ� ��رِیدُ ��نْ : قاَلَ  عَنْ وَابِصَةَ اْ��سَدِيِّ ِ صَلى� اللهُ �لَیَْهِ وَسَلم� لاَ ��دَعَ شَ�ْ�اً مِنَ  ��تَْ�تُ رَسُولَ ا��
تفَُْ�ونهَُ، فجََعَ  لا� سَ��لتُْهُ عَنْهُ، وَحَوَْ�ُ عِصَابةٌَ مِنَ المُْسْلِمِينَ �سَ�ْ

�
ثمِْ ا �

ِ وَالاْ ، فقََالوُاالبرِّْ اهمُْ  :لْتُ ��تخََط�
، فقُُلْتُ  َ ِ صَلى� اللهُ �لَیَْهِ وَسَلم� لیَْكَ َ� وَابِصَةُ عَنْ رَسُولِ ا��

�
�هُ ��حَب� : ا ن

�
دَعُونيِ فَ��دْنوَُ مِ�هُْ، فاَ
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ليَ� ��نْ ��دْنوَُ مِ�هُْ، قاَلَ  �
تينَِْ ��وْ ثلاًََ�، قاَلَ » دَعُوا وَابِصَةَ، ادْنُ َ� وَابِصَةُ «: الن�اسِ ا فدََنوَْتُ مِ�هُْ : مَر�

كَ ��مْ «: حَتى� قعََدْتُ بينََْ یدََیهِْ، فقََالَ  نيِ، فقَاَلَ : قلُتُْ » �سَْ��لنيُِ؟ َ� وَابِصَةُ ��ْ�برُِ : لاَ، بلَْ ��ْ�برِْ
ثمِْ «

�
ِ وَالاْ ن� فيِ صَدْرِي، وَیقَُولُ : فقَاَلَ » جِ�ْتَ �سَْ��لنيُِ عَنِ البرِّْ : نعََمْ، فجََمَعَ ��َ�مَِ�ُ فجََعَلَ ینَْكُتُ بهِِ

تفَْتِ نفَْسَكَ « تفَْتِ قلَْبَكَ، وَاس�ْ اتٍ، ثلاََثَ مَ » َ� وَابِصَةُ اس�ْ لیَْهِ الن�فْسُ، «ر�
�
�تْ ا البرِْ� مَا اطْمَ��ن

نْ ��فْ�اَكَ الن�اسُ وَ��فْ�وَْكَ 
�
دْرِ، وَا دَ فيِ الص� ثمُْ مَا َ�اكَ فيِ الن�فْسِ، وَ�رََد�

�
 ).رواه ٔ�حمد.(وَالاْ

٣١  

Artinya; 

Dari Wa>bis}ah al Asadi>, Ia berkata, "Saya datang kepada Rasulullah saw., 
dan saya ingin agar tidak ada sesuatu dari kebaikan atau keburukan 
kecuali aku telah menanyakannya pada beliau. Dan pada saat itu di 
sekeliling beliau banyak kaum muslimin yang sedang meminta nasehat 
kepada beliau. Maka aku pun nekat melangkahi mereka hingga orang-
orang itu berkata, "Wahai Wa>bis}ah, menjauhlah dari Rasulullah saw., 
menjauhlah wahai Wa>bis}ah!" Saya berkata, "Biarkan saya mendekat 
kepada beliau, karena beliau adalah orang yang paling saya cintai dan 
sukai untuk saya dekati." Maka beliau pun berkata, "Biarkan Wa>bis}ah 
mendekat. Mendekatlah wahai Wa>bishah." Beliau mengatakannya dua 
atau tiga kali. Wa>bis}ah berkata, "Saya pun mendekat kepada beliau 
hingga saya duduk di hadapannya. Kemudian beliau bertanya: "Wahai 
Wa>bis}ah, aku beritahukan kepadamu atau kamu yang akan bertanya 
padaku?" saya menjawab, "Tidak, akan tetapi beritahukanlah padaku." 
Beliau lantas bersabda: "Kamu datang untuk bertanya mengenai kebaikan 
dan keburukan (dosa)?" Saya menjawab. "Benar." Beliau kemudian 
menyatukan ketiga jarinya seraya menepukkannya ke dadaku. Setelah itu 
beliau bersabda: "Wahai Wa>bis}ah, mintalah petunjuk pada hati dan 
jiwamu. Beliau mengulanginya tiga kali. Kebaikan itu adalah sesuatu 
yang dapat menenangkan dan menentramkan jiwa. Sedangkan keburukan 
itu adalah sesuatu yang meresahkan hati dan menyesakkan dada, 
meskipun manusia memberimu fatwa dan membenarkanmu." (H.R 
Ahmad) 

Hadis di atas merupakan sebuah kasus yang berkenaan dengan seorang 

sahabat yang bernama Wa>bis}ah. Dalam hadis tersebut diterangkan bahwa 

Wa>bis}ah hendak bertanya kepada Rasulullah perihal kebaikan dan keburukan. 

Maka Rasulullah pun memperingatinya untuk meminta petunjuk dari hati dan al-

nafs sebelum melakukan sesuatu. Kemudian Rasulullah menjelaskan kepadanya 

                                                           
31Ah}mad bin H}anbal, Al-Musnad, Juz XIV, h. 33. 
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bahwa kebaikan itu menangkan hati dan al-nafs. Sedangkan keburukan meresah-

kan hati dan meyesakkan dada, sekalipun memperoleh fatwa dari orang lain dan 

membenarkan perbuatan tersebut. Hal tersebut ditegaskan dengan keterangan 

yang terdapat di dalam hadis bahwa ketenagan hakiki ada di dalam hati. 

Hadis di atas juga menunjukkan bahwa apa saja yang di dalamnya 

mengandung unsur syubhat (tidak jelas/samar-samar), menimbulkan kegelisahan 

dan tidak menyenangkan hati, maka mengabaikannya merupakan upaya untuk 

menyelamatkan dirinya dari perbuatan haram dan memelahara kemurnian hati. 

Pada dasarnya orang beriman itu takut dan bertakwa kepada Allah, serta tidak 

akan melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hatinya. Sekalipun ia 

memperoleh fatwa dari orang yang tidak memiliki pengetahuan ataupun dari 

orang yang memiliki pengetahuan tentangnya.  

Perintah untuk meminta fatwa kepada hati dalam berbuat, tidak 

dimaksudkan meminta kepada dalil pasti. Jika perintah meminta fatwa itu terkait 

dengan dalil pasti, baik  dari al-Qur’an atau pun hadis, maka jelas keduanya 

merupakan tempat kembali, sementara meminta fatwa hati tidak akan terjadi di 

antara pelaku kejahatan dan maksiat, karena mereka terkadang terang-terangan 

melakukan maksiat tanpa merasa malu kepada Allah dan makhlukk-Nya.32 

Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat dipahami bahwa untuk 

menjaga stabilitas hati ialah dengan mempertimbangkan segala sesuatu dengan 

akal utnuk memahami keinginan hati sebagai penggerak atau pemberi perintah 

kepada seluruh organ tubuh. Sedangkan kebaikan dapat diukur dengan hadirnya 

                                                           
32Lihat ‘Abd al-Muh}sin bin H}amd bin ‘Abd al-Muh{sin bin ‘Abdullah bin H}amd al-

‘Abba>d al-Badr, Fath{ al-Qawi> al-Mati>n fi> Syarh{ al-Arba‘i>n, (Cet. I; Saudi ‘arabiah: Da>r Ibn al-
Qayyim, 1424 H/2003 M), h. 94. 
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perasaan tenang dalam diri. Adapun keburukan dapat diukur dengan adanya 

keresahan yang hadir dalam diri.   

Di antara perbuatan baik yang dapat menenangkan hati ialah mengingat 

Allah. Hal ini sebagaimana firman Allah pada QS. al-Ra‘d / 13: 28, bahwa;  

�نَ  ِ ِ  بِذِكْرِ  قلُوُبهُُمْ  وَتطَْمَئنِ�  �مَٓ�وُا ا�� ِ  بِذِكْرِ  ��لاَ  ا��   القُْلوُبُ  تطَْمَئنِ�  ا��

Terjemahnya; 

(Yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram 
dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati 
menjadi tenteram.33  

Ayat tersebut pada dasarnya merupakan penjelasan tentang orang yang 

diberi petunjuk ialah (di antaranya) mereka yang bertobat kepada Allah. Adapun 

ciri-ciri orang yang bertobat ialah ia mantap pada keimanan dan hatinya menjadi 

tenteram. Pada ayat di atas menegaskan bahwa hanya dengan mengingat Allah-

lah hati menjadi tenteram.  

Al-Baid}a>wi> menerangkan bahwa penggalan ayat  �ِبِذِكْرِ  قلُوُبهُُمْ  وَتطَْمَئن  ِ ا��  

ialah menjadikannya sebagai kesenangan, kepercayaan, mengharap darinya atau 

mengingat rahmat-Nya setelah terjadi keresahan karena adanya ketakutan, atau 

mengingat tanda-tanda yang menunjukkan keberadaan dan keesaannya dan atau 

dengan kalam-Nya, yakni al-Qur’an sebagai mukjizatnya yang paling kokoh. 

Sedangkan penggalan ayat بِذِكْرِ  ��لا  ِ القُْلوُبُ  تطَْمَئنِ�  ا��  bermakna hanya dengan 

mengingat Allah-lah ia (seorang hamba) akan merasakan ketenangan.34  

Penjelasan al-Baid}a>wi> tersebut merupakan penjelasan tentang makna 

mengingat Allah secara luas, yakni tidak hanya sebatas duduk berdiam diri. Akan 

                                                           
33Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 525.   

34Lihat Abu> Sa‘i>d ‘Abdullah bin ‘Umar bin Muh}ammad Na>s}ir al-Di>n al-Syaira>zi> al-
Baid}a>wi>, Anwa>r al-Tanzi>l wa Asra>r al-Ta’wi>l, Juz III, (Cet. I; Bairu>t: Da>r Ih}ya> al-Tura>s\ al-‘Arabi>, 
1418 H), h. 187. 
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tetapi lebih daripada itu, mengingat Allah dapat dilakukan dengan merasa senang 

atas segala ketetapannya, percaya dan mengharap hanya kepadaanya, atau 

dengan mengingat kasih sayang-Nya, mengingat tanda-tanda kekuasaannya dan 

atau membaca al-Qur’an yang semua hal tersebut dapat mendatangkan ketenang-

an di dalam hati.      

Mengingat Allah pada dasarnya salah satu perbuatan terbaik setelah 

beriman kepada Allah, sebab iman adalah pengantar agar terjadinya perbuatan 

mengingat Allah. Seorang mukmin yang imannya kuat, akan selalu mengingat 

Allah, sehingga dalam berbuat ia senantiasa mempertimbangkan baik atau 

buruknya, benar atau salahnya perbuatan yang hendak ia lakukan. Salain itu, 

beriman kepada Allah akan menghadirkan sikap yang merasa selalu barada dalam 

pengawasan-Nya. Oleh karena itu, dengan mengingat Allah akan meningkatkan 

kualitas keimanan yang ada di dalam hati.     

Sebaliknya, seorang mukmin yang gemar melakukan dosa tidak akan 

merasakan ketenteraman dalam hatinya. Pada dasarnya perbuatan dosa itu 

mencakup segala bentuk keburukan yang dapat menggoyahkan nafsu dan tertolak 

oleh hati. Oleh karena itu, penting bagi seorang mukmin untuk selalu meminta 

fatwa kepada hatinya jika ingin melakukan sebuah perbuatan agar apa yang ia 

lakukan sejalan dengan keinginan hati dan selamat dari dosa-dosa. 

3. Menghindari tertawa secara berlebihan 

Pemeliharaan seorang mukmin terhadap hatinya agar tidak rusak dan 

bahkan mati, perlu mengontrol diri agar tidak berlebihan dalam tertawa. Sebab 

banyak tertawa (berlebihan) dapat mematikan hati, sebagaimana hadis 

Rasulullah yang diriwayatkan oleh sahabat Abu> Hurairah bahwa; 
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ُ �لَیَْهِ وَسَلم�َ : لَ عَنْ ��بيِ هُرَْ�رَةَ، قاَ ِ صَلى� ا�� سَ خِصَالٍ فَ�عَْمَلُ «: قاَلَ رَسُولُ ا�� مَنْ یَ��ُ�ذُ مِنيِّ خمَْ
؟ مُهُن� مَنْ یعَْمَلُ بهِِن� ، ��وْ یعَُلِّ ن� ِ : قاَلَ » بهِِ هُن� فِيهاَ«: قاَلَ . قلُتُْ ��َ� َ� رَسُولَ ا�� » فَ��َ�ذَ بِیَدِي فعََد�

ُ َ�َ �كَُنْ ��غْنىَ الن�اسِ، وَ��حْسِنْ « :الَ ثمُ� قَ  �قِ المََ�ارِمَ �كَُنْ ��عْبَدَ الن�اسِ، وَارْضَ بِمَا قسََمَ ا�� ات
ن� 
�
ِ�كَ، فاَ ب� لِنفَْسِكَ �كَُنْ مُسْلِمًا، وَلاَ �كُْثرِِ الض� لىَ َ�ارِكَ �كَُنْ مُؤْمِ�اً، وَ��حِب� ِ�لن�اسِ مَا تحُِ

�
 ا

ةَ  ِ�كِ تمُِیتُ القلَبَْ  كَثرَْ  »الض�

Artinya; 

Dari Abu> Hurairah, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Siapa di  antara 
umatku yang mau mengambil lima perkara dariku lalu mengamalkannya, 
atau mengajarkannya pada orang yang hendak mengamalkannya?" Abu> 
Hurairah menjawab: Saya, wahai Rasulullah. Kemudian Abu> Hurairah 
berkata: Beliau menarik tanganku lalu menghitungnya; jagalah dirimu 
dari keharaman-keharaman niscaya kamu menjadi orang yang paling ahli 
ibadah, terimalah pemberian Allah dengan rela niscaya kau menjadi orang 
terkaya, berbuat baiklah terhadap tetanggamu niscaya kamu menjadi 
orang mu`min, cintailah untuk sesama seperti yang kau cintai untuk 
dirimu sendiri niscaya kau menjadi orang muslim, jangan sering tertawa 
karena seringnya tertawa itu mematikan hati." 

Hadis di atas merupakan pengajaran Rasulullah kepada sahabat agar 

senantiasa bersikap wara‘ (menahan diri) dan berhati-hati dari berbagai 

perbuatan yang dapat merusak kualitas hatinya, yakni; berhati-hati dari hal-hal 

yang telah diharamkan, rela terhadap ketetapan Allah, berbuat baik kepada 

sesama, menebar kasih sayang di antara manusia dan tidak berlebihan dalam 

tertawa.  

Abd al-Ra‘u>f al-H}adda>di> menjelaskan bahwa maksud dari penggalan 

hadis  َِْ�كِ تمُِیتُ القلَب ةَ الض� ن� كَثرَْ
�
 ialah membuat hati tenggelam dalam kegelapan فاَ

layaknya orang mati yang tidak dapat memberi manfaat pada dirinya sendiri dan 

tidak mampu melindungi dirinya dari hal-hal yang dibenci (makru>h), hidupanya 
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dan substansi setiap kebaikan. Adapun makna dari kematian dan kegelapan 

adalah cakupan dari setiap bentuk keburukan.35 

Penjelasan di atas menerangkan bahwa larangan tertawa pada hadis 

tersebut ialah bukan berarti tidak boleh sama sekali untuk tertawa, tetapi dapat 

dipahami sebagai peringatan agar tidak berlebih-lebihan dalam tertawa. Sebab 

berlebihan dalam tertawa dapat mematikan hati sehingga lalai dari mengingat 

kepada Allah, bahkan dapat menimbulkan terjadinya hal-hal yang tidak 

diinginkan dan menghalangi hati untuk memahami hakikat dari sesuatu.  

Tertawa pada dasarnya merupakan perbuatan yang tidak dilarang dalam 

agama, karena tertawa merupakan tabi’at yang telah diberikan kepada manusia. 

Bahkan, tertawa merupakan salah satu cara untuk menghibur diri dan hati, sebab 

hati dapat merasakan kelesuan sebagaimana halnya badan. Hal tersebut 

sebagaimana perkataan imam ‘Ali> bin Abi> T}a>lib yang diriwayatkan oleh al-Naji>b 

bin al-Sari>, bahwa; 

ِيِّ  ْ�نِ  الن�جِیبِ  عَنِ  ُ  رَضيَِ  �ليَِ�  ليِ  قاَلَ  :قاَلَ  السر�  لهَاَ وَاطْلبُُوا القُْلوُبَ  هَذِهِ  ��جمِ�وا«: عَنْهُ  ا��
اَ الحِْكمْةَِ؛ طَرَائفَِ  نه�

�
 ٣٦.«اْ��بدَْانُ  تمََل�  َ�َ  تمََل�  فاَ

“Dari al-Naji>b bin al-Sari>, ia berkata; Ali> berkata kepadaku “hiburlah hati 
kalian dan carilah kebijaksanaan baginya, karena sesungguhnya hati bisa 
lesu sebagaimana lesunya badan”. 

Perkataan Ali> bin Abi> T}a>lib tersebut menjelaskan bahwa hati seperti 

halnya badan yang juga dapat merasakan kelesuan, kelelahan atau semacamnya. 

Oleh karena itu, hati juga membutuhkan hiburan dan hak untuk beristirahat. Hal 

                                                           
35Lihat ‘Abd al-Ra’u>f Zain al-Di>n Muh}ammad bin Ta>j al-‘A<rifi>n bin ‘Ali> bin Zain al-

‘A<bidi>n al-H}adda>di>, Faid} al-Qadi>r Syarh} al-Ja>mi‘ al-S}agi>r, Juz VI, (Cet. I; Mesir: al-Maktabah al-
Tija>riah al-Kubra>, 1356 M), h. 124. 

36Abu> ‘Umar Yu>suf bin ‘Abdullah bin Muh}ammad bin ‘Abd al-Barr bin ‘A<s}im al-Namri> 
al-Qurt}ubi>, Ja>mi‘ Baya>n al-‘Ilm wa Fad}lih, Juz I, (Cet. I; Saudi Arabiyyah: Da>r Ibn al-Jauzi>, 1414 
H/1994 M), h. 433. 
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tersebut ditegaskan oleh hadis Nabi saw. yang terdapat dalam kitab S}ah}i>h} 

Muslim dari H}anz}alah, bahwa; 

، �لَیَْهِ  اللهُ  صَلى�  اللهِ  رَسُولِ  عِنْدَ  كُن�ا: قاَلَ  حَ�ظََْ�َ، عَنْ  َ  ثمُ� : قاَلَ  الن�ارَ، فذََك�رَ  فوََعَظَناَ، وَسَلم�
لىَ  جِْ�تُ 

�
بْیَانَ  فضََاحَكْتُ  البَْ�تِْ  ا  فذََكَرْتُ  �كَْرٍ  ���َ  فلَقَِ�تُ  فخََرَجْتُ : قاَلَ  المَْرْ��ةَ، وَلاَعَبْتُ  الصِّ

، ذَِ�َ  ، �لَیَْهِ  اللهُ  صَلى�  اللهِ  رَسُولَ  فلَقَِ�ناَ تذَْكُرُ، مَا مِ�لَْ  فعََلْتُ  قدَْ  وَ���َ : فقَاَلَ  َ�ُ َ  �َ : فقَُلْتُ  وَسَلم�
ثْتُهُ  »مَهْ «: فقَاَلَ  حَ�ْظََ�ُ  َ�فقََ  اللهِ  رَسُولَ   مَا مِ�لَْ  فعََلتُْ  قدَْ  وَ���َ : �كَْرٍ  ��بوُ فقَاَلَ  ِ�لَْ�دِیثِ، فََ�د�
كْرِ، عِنْدَ  �كَُونُ  َ�َ  قلُوُ�كمُُْ  �كَُونُ  كاَنتَْ  وَلوَْ  وَسَا�ةًَ، سَا�ةًَ  حَ�ظََْ�ُ  �َ «: فقَاَلَ  فعََلَ،  لصََافحََتْكمُُ  اّ�ِ

رُقِ  فيِ  �لَیَْكمُْ  �سَُلمَِّ  حَتى�  المَْلاَ�كَِةُ،  )رواه مسلم( ٣٧.«الط�

Artinya; 

Dari H}anz}alah dia berkata; Ketika kami berada di sisi Rasulullah saw., 
beliau biasa mengingatkan kami dan menuturkan tentang neraka. 
H}anz}alah, berkata; Namun ketika aku sudah kembali ke rumah, aku 
tertawa bersama anak-anakku dan bermain-main bersama istri. H}anz}alah 
berkata; maka aku pun keluar dan bertemu dengan Abu Bakar, lalu aku 
ceritakan kebiasaanku kepadanya. Abu Bakr menjawab; Demikian juga 
saya biasa melakukan hal itu. Lalu kami bertemu dengan Rasulullah, 
maka aku berkata; 'Ya Rasulullah, H}anz}alah telah munafik! Beliau 
bertanya: 'Kenapa demikian wahai H}anz}alah? 'aku pun menuturkan 
kebiasaanku pada beliau, maka beliau bersabda: "Wahai H}anz}alah, 
perbaharuilah iman secara berkala (dari waktu ke waktu, secara bertahap, 
tidak spontanitas), sekiranya keadaan kalian adalah sebagaimana keadaan 
kalian saat bersamaku, niscaya para malaikat akan menyalami kalian 
hingga ketika di perjalanan kalian." (H.R. Muslim)  

Hadis tersebut menuturkan tentang kisah H}anz}alah yang resah karena 

kebiasaannya tertawa dan bercanda dengan keluarganya ketika berada di rumah, 

kemudian ia teringat saat bersama Rasulullah yang senantiasa mengingatkan 

kepadanya tentang neraka. H}anz}alah kemudian datang kepada Abu> Bakar dan 

menceritakan kebiasaannya tersebut, tetapi ternyata Abu> Bakar juga melakukan 

hal tersebut. Tidak puas dengan jawaban Abu> Bakar, H}anz}alah  selanjutnya 

                                                           
37Abu> al-H}usain Muslim bin al-H}ajja> al-Qusyairi> al-Naisa>bu>ri>, Al-Musnad al-S}ah}i>h} al-

Mukhtas}ar bi Naql al-‘Adl ‘an al-‘Adl ila> Rasu>lillah SAW, Juz IV, (Bairut: Da>r Ih}ya> al-Tura>s\ al-
‘Arabi>, t.th), h. 2107. 
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mendatangi Nabi saw. dan menceritakan kebiasaannya itu. Nabi pun bersabda 

dan memberi nasehat kepadanya agar mengurangi kebiasaannya itu sedikit demi 

sedikit. 

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa tertawa 

dalam agama tidak dilarang. Akan tetapi, agama memberikan peringatan agar 

tidak berlebihan dalam tertawa, sebab tertawa berlebihan akan mematikan 

membuat hati lalai dari mengingat Allah, sulit memahami kebenaran dari sesuatu 

(mati) dan bahkan dapat menjadi keras hingga tidak akan menerima nasehat dari 

saleh dan al-Qur’an sekalipun. 

4. Waspada terhadap gangguan setan 

Setan merupakan musuh abadi bagi manusia dan senantiasa berusaha 

mengganggu dan menyesatkannya. Bahkan, Rasulullah saw. menegaskan hal 

tersebut bahwa setan berjalan di dalam tubuh manusia melalui aliran darahnya, 

sebagai berikut; 

 ِ لىَ رَسُولِ ا��
�
اَ َ�اءَتْ ا ، ��نه� َ ، زَوْجِ الن�بيِِّ صَلى� اللهُ �لَیَْهِ وَسَلم� صَلى� اللهُ  عَنْ صَفِ��ةَ بِ�تِْ حُييٍَّ

ثتَْ  َ �زَُورُهُ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فيِ المَْسِْ�دِ فيِ العَْشرِْ اْ��وَاخِرِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، فَ�ََ�د�  �لَیَْهِ وَسَلم�
ِ صَلى� اللهُ �لَیَْهِ  َ یقَْلِبهُاَ، عِنْدَهُ سَا�ةًَ مِنَ العِْشَاءِ، ثمُ� قاَمَتْ تنَْقلَِبُ، فقَاَمَ مَعَهاَ رَسُولُ ا�� وَسَلم�

ي كاَنَ عِنْدَ مَسْكَنِ ��مِّ سَلمََةَ، زَوْجِ الن�بيِِّ صَلى� اللهُ �لَیَْهِ  ِ ذَا بلَغََتْ َ�بَ المَْسِْ�دِ ا��
�
 حَتى� ا

ِ صَلى� اللهُ �لَیَْ  مَا رَُ�لاَنِ مِنَ اْ��نصَْارِ، فسََل�مَا �لىََ رَسُولِ ا�� ، فمََر� بهِِ َ ، ثمُ� نفََذَا، وَسَلم� َ هِ وَسَلم�
 َ ِ صَلى� اللهُ �لَیَْهِ وَسَلم� اَ صَفِ��ةُ بِ�تُْ حُييٍَّ «فقَاَلَ لهَُمَا رَسُولُ ا�� نه�

�
بَْ�انَ : قاَلاَ » �لىََ رِسْلِكمُاَ، ا س�ُ

ِ صَلى� اللهُ  ، فقَاَلَ رَسُولُ ا�� مَا ذَِ�َ ِ وَكَبرَُ �لَيهَِْ ِ َ� رَسُولَ ا�� یْطَانَ «:  �لَیَْهِ وَسَلم�َ ا�� ن� الش��
�
ا

نيِّ خَشِ�تُ ��نْ یقَْذِفَ فيِ قلُوُِ�كمُاَ شَ�ْ�اً
�
مِ، وَا ريِ مِنَ اْ�نِ �دَٓمَ مَجْرَى ا�� ٣٨).رواه ا�ن ما�ه. (»يجَْ

  

Artinya; 

Dari S}afiah bint Huyai> (isteri Nabi saw.) bahwasanya ia pernah datang 
menemui Rasulullah saw.. Ia mengunjungi beliau di masjid yang sedang 

                                                           
38Ibn Ma>jah, Sunan Ibn Ma>jah, h. 309. 
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beri'tikaf pada sepuluh akhir dari bulan Ramadan. Lalu Ia bercakap-cakap 
dengan beliau sesaat setelah isya, setelah itu bangkit dan berlalu. 
Rasulullah saw. kemudian ikut bangkit dan pergi bersamanya. Hingga 
ketika beliau sampai di pintu masjid dekat tempat (tenda) Ummu 
Salamah -Isteri Nabi saw., dua orang sahabat Ans}ar melintasi beliau 
berdua, mereka memberi salam kepada Rasulullah saw. seraya berlalu 
pergi. Lalu Rasulullah saw. bersabda kepada keduanya: "Tetaplah kalian 
di tempat kalian, sesungguhnya ia adalah S}afiah bint Huyay. "Maka 
keduanya pun berkata, "Maha Suci Allah ya Rasulullah!" hingga 
keduanya merasa tidak nyaman dengan keadaan itu. Rasulullah saw. pun 
bersabda: "Sesungguhnya setan masuk pada anak Adam seperti 
mengalirnya darah dalam tubuh, aku takut ia membubuhi sesuatu dalam 
hati kalian berdua". (H.R. Ibn Majah)  

Pada hadis tersebut diceritakan bahwa ketika Rasulullah pulang dari 

masjid bersama isterinya yang bernama S}afiyyah bin H}uyai> setelah melakukan 

i’tikaf (berdiam diri) pada 10 hari terakhir Ramadhan, tiba-tiba dua orang 

sahabat melewati Rasulullah dan isterinya lalu memberi salam kepada beliau. 

Kemudian, dua orang sahabat tersebut segera beranjak, tetapi Rasulullah 

memanggil keduanya dan mengatakan bahwa perempuan yang bersamaanya 

adalah isteri beliau sekaligus sebagai upaya Rasulullah untuk menghilangkan 

kecurigaan mereka. Selanjutnya Rasulullah kembali bersabda bahwa 

“sesungguhnya setan masuk pada tubuh manusia seperti aliran darah dan aku 

khawatir setan telah mebubuhi/membisikkan sesuatu dalam hatimu”. Sabda 

Rasulullah tersebut menunjukkan bahwa ia khawatir setan telah membisikkan 

sesuatu  yang buruk tentang Rasulullah di hati mereka.  

Setan dalam bahasa Arab disebut dengan ش� یطان yang menurut Ibn Fa>ris 

berasal dari susunan huruf ط ,ش dan ن yang bermakna dasar pengingkaran. 

Dinamakan demikian karena pengingkarannya terhadap kebenaran serta 

kedurhakaannya. Oleh karena itu, setiap yang membangkan baik dari golongan 

jin, manusia dan binatang adalah setan.39 Al-H}asan al-Bas}ri> menerangkan bahwa 
                                                           

39Lihat Abu> al-H{usain Ah}mad bin Fa>ris bin Zakariya> al-Qazawaini> al-Ra>zi>, Mu’jam 
Maqa>yi>s al-Lu>gah, Juz III, (t.t., Da>r al-Fikr, 1399 H/1979 M), h. 183. 



225 
 

 
 

jin adalah keturunan dari iblis, sedangkan manusia adalah keturunan dari nabi 

Adam as., di antara mereka ada yang beriman dan ada pula yang kafir, siapapun 

di antara mereka yang beriman termasuk kekasih Allah dan yang kafir adalah 

setan.40 Dengan demikian, setan dapat dimaknai dengan sebuah sifat 

pembangkangan yang dilakukan oleh jin dan manusia terhadap ketetapan Allah 

dan dapat pula dimaknai dengan bentuk fisik, yakni setan dari golongan jin. Akan 

tetapi, setan yang dimaksud dalam penelitian ini ialah setan yang memiliki fisik 

dan merupakan keturunan iblis (raja setan). 

Imam al-Suyu>ti> menerangkan bahwa setidaknya ada tiga pendapat terkait 

makna penggalan hadis  ِريِ م یْطَانَ يجَْ ن� الش��
�
مِ ا نَ اْ�نِ �دَٓمَ مَجْرَى ا�� . Pertama, secara 

lahiriahnya, Allah memberi kekuatan dan kuasa kepada setan untuk mengalir 

pada bagian tubuh tersembunyi manusia, yakni pada pembulu darahnya. Kedua, 

pengalihan makna karena banyaknya godaan dan hasutan darinya, seakan-akan 

manusia tidak terpisahkan dengan setan sebagaimana darah yang tidak akan 

terpisah. Dan ketiga, setan melancarkan hasutannya melalui pori-pori halus dari 

badan, lalu hasutan tersebut sampai ke hati.41 Sementara menurut al-H}aki>m, 

sebagaimana yang dikutip oleh Usa>mah bin Zaid dalam kitabnya bahwa ”Setan 

senantiasa berusaha menguasai manusia dengan berbagai cara, oleh karena 

dendam dan kebenciannya. Bahkan, setan akan berusaha mengusik ketenangan 

manusia dalam tidurmya dengan mimpi-mimpi aneh dan menyeramkan. Hal ini 

dapat terjadi karena kesalahan dan kelalaian manusia itu sendiri.”42 

                                                           
40Lihat ‘Ali> bin Na>yif al-Syuh}u>d, Al-I<ma>n bi al-Jin bain al-H}aqi>qah wa al-Tahwi>l, (Cet. 

I; Malaysia: Da>r al-Ma‘mu>r, 1432 H / 2010 M), h. 53. 

41Lihat Jala>l al-Di>n al-Suyu>t}i>, Al-Di>ba>ji> ‘àla> S}ah}i>h} Muslim ..., Juz V, h. 18. 
42Lihat Usa>mah Muh}ammad al-‘Awd}i>, Ah}ka>m Tafsi>r al-Ru‘ya wa al-Ah}la>m fi> al-Qur’a>n 

wa al-Sunnah al-Mut}ahharah, (Cet. I; t.t., Maktabah al-Sunnah, 1410 H/ 1990 M), h. 14. 
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Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dipahami bahwa pada 

dasarnya setan adalah musuh bagi manusia yang akan terus berupaya 

menyesatkannya dari jalan kebenaran (Allah). Permusuhan setan dengan manusia 

telah terjadi sejak Allah memutuskan untuk menciptakan manusia pertama (nabi 

Adam). Permusuhan itu semakin parah dengan munculnya kebencian pada diri 

setan setelah diusir dari surga karena menolak perintah Allah agar bersujud 

kepada nabi Adam dan bahkan menyombongkan diri dengan menggap dirinya 

yang tercipta dari api, lebih baik dari nabi Adam yang diciptakan dari tanah. 

Sebelum setan meninggalkan surga, ia meminta penangguhan kepada Allah 

sampai hari kiamat. Ketika Allah mengabulkan permintaanya, saat itulah setan 

bersumpah akan berusaha mengganggu dan menyesatkatkan manusia dari jalan 

yang benar dari berbagai arah. Kisah tersebut sebagaimana perbincangan antara 

iblis dengan Allah yang terabadikan dalam QS. al-A’ra>f / 7: 11-17 sebagai 

berikut; 

رَْ�كمُْ  ثمُ�  َ�لقَْ�اَكمُْ  وَلقََدْ  دُوا �لِمَْلاَ�كَِةِ  قلُْناَ ثمُ�  صَو� لا�  فسَََ�دُوا ِ�دَٓمَ  اسجُْ
�
بلِْ�سَ  ا

�
 مِنَ  �كَُنْ  لمَْ  ا

اِ�دِ�نَ  ذْ  �سَُْ�دَ  ��لا�  مَ�عََكَ  مَا قاَلَ  )١١( الس�
�
 وََ�لقَْ�هَُ  َ�رٍ  مِنْ  َ�لقَْ�نيَِ  مِ�هُْ  َ�يرٌْ  ���َ  قاَلَ  ��مَرْتكَُ  ا

َ  ��نْ  َ�َ  �كَُونُ  فمََا مِنهْاَ فاَهْبِطْ قاَلَ  )١٢(طِينٍ  مِنْ  �كَ  فاَخْرُجْ  فِيهاَ تتَكََبر� ن
�
اغِرِ�نَ  مِنَ  ا  )١٣(الص�

لىَ  ��نظِْرْنيِ  قاَلَ 
�
�كَ  قاَلَ  )١٤(یبُْعَثوُنَ  یوَْمِ  ا ن

�
قْعُدَن�  ��غْوَیْ�نيَِ  فَِ�مَا قاَلَ  )١٥(المُْنْظَرِ�نَ  مِنَ  ا  لهَمُْ  َ��

اطَكَ  تقَِيمَ  صرَِ دُ  )١٦(المُْس�ْ ائلِِهِمْ وَلاَ تجَِ مْ وَعَنْ شمََ مُْ مِنْ بينَِْ ��یدِْيهِمْ وَمِنْ َ�لْفِهِمْ وَعَنْ ��یمَْانهِِ ثمُ� َ�تِٓ�نهَ�
همُْ شَاكِرِ�نَ   )١٧( ��كْثرََ

Terjemahnya ; 

Dan sungguh, Kami telah menciptaka kamu, kemudian Kami berfirman 
kepada para malaikat, “bersujudlah kamu kepada Adam,” maka mereka 
pun sujud kecuali iblis. Ia (iblis) tidak termasuk mereka yang bersujud 
(11) Allah swt berfirman; apakah yang menghalangimu untuk bersujud 
(kepada Adam) di waktu aku menyuruhmu? Iblis menjawab: aku lebih 
baik daripadanya, engkau ciptakan  aku dari api sedang Dia Engkau 
ciptakan dari tanah (12) Allah berfirman; turunlah kamu dari surga itu, 
karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya, 
keluarlah,! sesungguhnya kamu termasuk makhluk yang hina (13). Iblis 
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menjawab; beri tangguhlah aku sampai mereka dibangkitkan (14). Allah 
berfirman; sesungguhnya kamu termasuk mereka yang diberi tangguh 
(15). Iblis menjawab; karena engkau telah menghukum saya tersesat, saya 
akan benar-benar (menghalang-halangi) mereka dari jalan engkau yang 
lurus (16) Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari 
belakang, dari (sisi) kanan dan (sisi) kiri mereka. Dan engkau tidak akan 
mendapati kebanyakan mereka bersyukur (17).43  

Ayat di atas menunjukkan bahwa setan memiliki keleluasaan untuk terus 

menerus berupaya mengganggu dan membuat manusia tersesat dari jalan 

kebenaran yang telah Allah tunjukkan kepada manusia, yakni petunjuk berupa al-

Qur’an dan hadis-hadis Rasulullah.  

Penjelasan-penjelasan tersebut menunjukkan bahwa setan senantiasa 

dekat dengan manusia untuk melancarkan gangguan-gangguannya, bahkan 

diumpakan dengan darah yang tidak pernah terpisah dengan tubuh manusia. 

Selain itu, setan tidak hanya menganggu manusia dalam keadaan sadarnya saja, 

tetapi juga pada saat tertidur dengan memperlihatkan mimpi-mimpi aneh yang 

dapat meresahkan hati. Oleh karena itu, manusia sepatutnya selalu waspada 

terhadap gangguan-gangguan dari setan, sebab ketika manusia lengah, akan lebih 

mudah bagi setan untuk melancarkan gangguannya. Salah satu upaya agar 

terhindar dari gangguan setan  yang telah peneliti jelaskan pada pembahasan 

sebelumnya ialah memperbanyak mengingat Allah dan dapat pula dilakukan 

dengan memanjatkan doa sebelum tidur.  

5. Berdoa agar hati istiqamah dalam ketaatan kepada Allah 

Berdoa dalam agama Islam merupakan ritual yang sangat agung, bahkan 

doa merupakan perbuatan esensial dari ibadah-ibadah yang dilakukan oleh 

pemeluknya. Namun, berdoa kadang kala menjadi perbuatan yang dapat 

melemahkan bahkan menjadikan seseorang malas ketika doa itu hanya dipahami 

                                                           
43Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 152.   
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sekedar meminta kepada Allah semata tanpa dibarengi dengan usaha (ikhtiar). 

Oleh sebab itu, sebaik-baik doa ialah yang didahului oleh usaha. 

Berdoa dapat pula menunjukkan sikap penghambaan kepada Allah, sebab 

dengan berdoa seorang mukmin akan menampakkan sifat kebutuhannya kepada 

Allah dalam setiap kebaikan yang ia lakukan dan membersihkan diri dari 

kesombongan. Hal ini sebagaimana yang telah ditegaskan dalam QS. Ga>fir / 40: 

60 sebagai berikut; 

َ دَاخِرِ  یَدُْ�لوُنَ َ�َنم� ونَ عَنْ عِبَادَتيِ س�َ تكَْبرُِ �نَ �سَ�ْ ِ ن� ا��
�
تَجِبْ لكمَُْ ا �كمُُ ادْعُونيِ ��س�ْ       �نَ وَقاَلَ رَ�

Terjemahnya; 

Dan Tuhanmu berfirman, “Berdoalah kepada-Ku, niscaya Aku perkenan-
kan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau 
menyembah-Ku akan masuk neraka jahannam dalam keadaan hina 
dina”.44  

Ayat di atas menunjukkan perintah kepada umat Islam (yang pada 

hakikatnya butuh kepada Allah) untuk senantiasa meminta kepada Allah (yang 

maha memberi). Selanjutnya Allah memberi peringatan bahwa orang-orang yang 

sombong akan dimasukkan kedalam neraka. Hal tersebut menunjukkan bahwa 

antara kalimat perintah untuk berdoa kepada Allah dengan kesombongan yang 

menjadi penyebab masuk ke dalam neraka memiliki keterkaitan makna, yakni 

berdoa mengindarkan diri dari kesombongan. Sebaliknya, tidak mau berdoa 

menunjukkan tanda-tanda kesombongan. 

Ritual doa pada dasarnya tidak hanya diperintahkan kepada umat 

Rasulullah saw., bahkan nabi Adam yang merupakan manusia dan nabi pertama 

telah melakukannya, demikan pula para nabi dan rasul beserta umat-umatnya 

yang mengikuti ajaran mereka. Bahkan Rasulullah pun melakukan dan 

                                                           
44Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 474.   
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mengajarkan kepada umatnya. Salah satu doa yang senantiasa dipanjatkan oleh 

Rasulullah ialah doa tentang istiqamah dalam agama dan ketaatan kepada Allah 

yang disampaikan oleh beberapa sahabat, di antaranya; Anas bin Ma>lik, al-

Nawwa>s bin Sam‘a>n, ‘Abdullah bin ‘Amru> bin al-‘A<s}, Ummu al-Mu’mini>n 

‘A<’isyah dan Ummu Salamah. Adapun lafal doa tersebut ialah;   

..... ِّ ِّتْ قلَْبيِ �لىََ دِینِكَ َ� مُقلَ  .....بَ القُْلوُبِ ثَ�

Artinya; 

.......Wahai Zat Yang maha membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di 
atas agama-Mu..... 

Pada riwayat lain disebutkan dengan lafal َِفْ قلُوُبنَا ِفَ القُْلوُبِ، صرَّ ا�لهُم� مُصرَّ
لىَ طَاعَتِ 

�
كَ ا  ('Ya Allah, Dzat yang memalingkan hati, palingkanlah hati kami 

kepada ketaatan beribadah kepada-Mu!). Kedua lafal doa tersebut memiliki 

makna yang sama, yakni memohon kepada Allah agar terhindar dari keadaan hati 

yang sangat mudah berbolak balik atau berpaling, baik dari ketaatan kepada tidak 

taat ataupun dari beragama Islam kepada kekufuran. 

Abu> al-H}asan menjelaskan bahwa maksud penggalan hadis مقلب القلوب � 

menunjukkan situasi hati yang kadang berada dalam ketaatan dan terkadang 

terjerumus dalam perbuatan maksiat, terkadang mendekat dan terkadang pula ia 

jauh (hilang). Sedangkan penggalan hadis  ث�ت قلبي �لي دینك ialah permohona 

agar hati kukuh dalam agama (Islam) tanpa adanya kecondongan pada agama 

terdahulu, berada di jalan yang lurus dan berbudi pekerti yang baik.45 Sedangkan 

menurut al-Qast}ala>ni> perihal doa pada hadis tersebut bahwa ia merupakan 

petunjuk kepada seluruh hamba Allah (termasuk para nabi), pemelihara dan 

penolakan dari sikap orang-orang yang menganggap dirinya terhindar dari hal 

                                                           
45Lihat Abu> al-H}asan al-Qa>ri>, Marqa>h al-Mafa>tih}....}, Juz I, h. 178. 
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tersebut (bolak-baliknya hati).46 Pendapat lain mengatakan bahwa doa tersebut 

merupakan pelajaran kepada ummat manusia, karena pada kenyataannya setiap 

manusia membutuhkan Allah dalam hal apapun.47 

Berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut, maka dapat dipahami bahwa 

berdoa kepada Allah merupakan salah satu bentuk usaha dalam memelihara hati 

agat tetap berada dalam keyakinan kepada Allah (agama) dan istiqamah dalam 

melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya sebagai bentuk ketaatan 

kepada-Nya. Meminta kemantapan hati dalam agama dan ketaatan tersebut 

menjadi penting untuk dilakukan oleh umat Islam karena situasi dan kondisi hati 

yang dapat berubah dengan mudah, yakni terkadang keimanan dalam hati kokoh 

dan terkadang lemah. Selain itu, setan yang merupakan musuh abadi manusia 

tidak akan pernah berhenti untuk berusaha mengganggu dan membisikkan 

hasutan-hasutan ke dalam hatinya agar jauh dari jalan kebenaran hingga menjadi 

orang yang sesat dan menyesatkan. Oleh karena itu, umat Islam harus meminta 

pertolongan dari Allah agar teguh dalam keimanan dan ketaatan, serta terhindari 

upaya penyesatan dari setan.   
 

   

                                                           
46Lihat Abu> al-‘Abba>s al-Qast}ala>ni>, Irsya>d al-Sa>ri>…., Juz X, h. 373.  

47Lihat Abu> al-H}asan al-Qa>ri>, Marqa>h al-Mafa>tih}....}, Juz I, h. 163. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan pada setiap bab dalam tesis ini, penulis 

memperoleh kesimpulan bahwa; 

1. Kualitas sanad dan matan hadis-hadis terkait manajemen hati  

Terdapat 7 hadis yang penetili temukan dalam kaitannya dengan 

manajemen hati, yaitu; a) terdapat noda hitam pada hati manusia setiap berbuat 

dosa, b) perkara halal dan haram telah jelas batasannya, c) Allah hanya melihat 

hati dan perbuatan manusia, d) hati dapat berubah-ubah kapan saja, e) banyak 

tertawa mematikan hati, f) setan berjalan di pembulu darah manusia dan g) 

kebaikan menenangkan hati. Hadis-hadis di atas secara keseluruhan berkualitas 

sahih, baik dari segi sanad maupun matannya dan dapat dijadikan hujjah.  

2. Hakikat hati menurut hadis Nabi saw 

Hati menurut hadis Nabi saw adalah segumpal daging yang memiliki 

bentuk lonjong yang secara fisik dimaknai dengan jantung dan merupakan pusat 

penggerak organ-organ tubuh. Sementara secara batin hati merupakan penentu 

baik atau buruknya perbuatan dan merupakan pusat penilaian Allah terhadap 

kualitas pribadi manusia.  

3. Langkah-langkah manajemen hati menurut hadis Nabi Muhammad saw. 

Langkah-langkah manajemen hati dapat dilakukan dengan 5 hal, yaitu; a) 

menjauhkan diri dari dosa kecil ataupun dosa besar, b) senantiasa melakukan 

perbuatan baik, c) menghindari tertawa secara berlebihan, d) senantiasa waspada 
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kepada bisikan/gangguan setan dan e) berdoa kepada Allah agar hati istiqamah 

dalam keimanan dan ketaatan.  

B. Implikasi 

Setelah melakukan penelitian terhadap hadis-hadis tentang manajemen 

hati, peneliti menyadari bahwa hati merupakan organ yang sangat besar perannya 

dalam menentukan baik atau buruknya kualitas seseorang, baik secara fisik 

ataupun perbuatan. Konsep manajemen hati yang peneliti peroleh pada penelitian 

ini, secara substasi mengarah kepada kualitas ketakwaan seseorang yang berada 

di dalam hati. Sementara hal yang perlu diperhatikan oleh seorang mukmin 

dalam menjaga hatinya ialah mengontrol al-nafs agar tidak dikuasai oleh al-hawa> 

dan al-syahwah yang senjata terbesar setan dalam melancarkan misi 

penyesatannya terhadap orang mukmin dari keimanan dan jalan kebenaran. 

Untuk mengontrol al-nafs, seorang mukmin perlu menjernihkan akalnya 

sebagai perangkat hati dalam memahami hakikat sesuatu. Dengan akal inilah 

seseorang dapat mengetahui, taat atau tidaknya al-nafs dari perintah hati. oleh 

karena itu, ketika pengaruh al-nafs lebih condong dari pada akal, maka kodisi 

hati kemungkinan akan lebih dekat pada keburukan dan menghasilkan perbuatan 

yang buruk.  

 Hasil penelitian ini, dapat memberikan pemahaman tentang kualitas 

hadis-hadis yang terkait dengan manajemen hati, eksistensi hati dan cara-cara 

agar keadaan hati tetap stabil dalam ketakwaan kepada Allah dan cenderung 

kepada perbuatan baik. Selain daripada itu, penelitian ini dapat pula dijadikan 

rujukan / referensi karya ilmiah dalam bidang akademik.  
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