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KATA PENGANTAR 

 بسم الله الرحمن الرحيم 
دَ  مَح تَ غحفِرهُُ وَنَ عُوحذُ بِِلِله مِنح شُرُوحرِ أنَ حفُسِنَا وَسَيّ ئَاتِ أعَحمَالنَِا    إِنّ الْح نُهُ وَنَسح تَعِي ح لِله نََحمَدُهُ وَنَسح

هَدُ أَنّ   هَدُ أَنح لَا إلِهَ إِلاّ اللهُ وَأَشح لِلح فَلاَ هَادِيَ لَهُ أَشح دِهِ اللهُ فَلَا مُضِلّ لَهُ وَمَنح يُضح مَنح يَ هح
عَ  لهُُ بحدُهُ  مَُُمّدًا  القَوِيْحِ  وَرَسُوح نََحجِهِ  عَلَى  سَارَ  وَمَنح  حَابِهِ  وَأَصح آلهِِ  وَعَلَى  عَلَيحهِ  صَلَّى اللهُ 

اً  لِيحمًا كَثِيْح يحنِ وَسَلَّمَ تَسح مِ الدِّ تَقِيحمِ إِلََ يَ وح ُسح
 وَدَعَا إِلََ الصِّراَطِ الم

نَا  اللّهُمَّ  فَعُنَا،  مَا  عَلِّمح تَ نَا،  بِاَ  وَان حفَعَنَا  يَ ن ح  اتبَِّاعَهُ،   وَارحزقُ حنَا  حَقّاً   الَْقَّ   وَأرََنَ   عِلحماً،  وَزدِحنَ   عَلَّمح
تِنَابهَُ  وَارحزُق حنَا بَِطِلاً  البَاطِلَ  وَأرََنَ   اجح

Amma ba’du  …  

Puji syukur kehadirat Allah swt karena berkat rahmat, taufik dan hidayah- Nya, 

sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul “Eksistensi Sunnah 

Tarkiyah dalam Fiqh Islam” untuk diajukan guna memenuhi syarat dalam 

menyelesaikan pendidikan pada Program Studi Dirasah Islamiyah Kosentrasi 

Syariah/Hukum Islam Pascasarjana UIN Alauddin Makassar. Shalawat dan salam 

senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad saw beserta keluarga, 

sahabat dan para pengikutnya yang istiqamah sampai hari kiamat. 

Penulisan tesis ini banyak terdapat kendala dan hambatan yang dialami, akan 

tetapi alhamdulillah dengan pertolongan Allah swt. kemudian memaksimalkan usaha 

dan optimisme peneliti yang didorong oleh kerja keras serta dukungan dari berbagai 

pihak, sehingga penulisan tesis ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, sepatutnya 

ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada berbagai pihak 

yang turut memberikan andil, baik secara langsung ataupun tidak, moral maupun 

material. Untuk maksud tersebut, peneliti menyampaikan penghargaan dan ucapan 

terima kasih yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat: 

1. Ayahanda Ajir Saende dan Ibunda Sunartin Karim (al-Marhumah) semoga 

Allah swt. merahmatinya. Telah berjuang merawat, membesarkan serta mencari 

nafkah, mengasuh, dan membimbing serta doa yang senantiasa dipanjatkan, 

demi keberkahan dan kesuksesan bagi anak-anaknya. Sehingga peneliti dapat 

menyelesaikan kuliah magister (S-2). Tiada kata-kata yang layak peneliti 
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cantumkan untuk mengemukakan penghargaan dan jasa mereka berdua. Tanpa 

do’a restu keduanya penelti tidak akan mungkin mampu menyelesaikan tesis ini, 

peneliti hanya dapat mendo’akan semoga Ayahanda senantiasa diberikan 

hidayah oleh Allah swt. rahmat, berkah, serta kesehatan. Dan kepada Ibunda 

yang telah wafat semoga allah swt. meluaskan kuburnya, merima amal 

ibadahnya, melindunginya dari adzab kubur dan mengampuni dosa-dosa dan 

semoga allah swt. pertemukan kembali di Surga-Nya. Amin. 

2. Prof. Drs. H. Hamdan Juhannis, MA.,  Ph.D. selaku Rektor UIN Alauddin 

Makassar yang telah berusaha mengembangkan dan menjadikan kampus UIN 

Alauddin Makassar menjadi kampus yang bertauhid, berakhlak mulia dan 

berbudi pekerti luhur. 

3. Direktur Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, Prof. Dr. H. M. Ghalib M, MA. 

Wakil Direktur Dr. H. Andi Aderus, Lc., MA. Ketua Program Studi Dirasah 

Islamiyah Dr. Indo Santalia, dan Sekretaris Dr. Laode Ismail, M.Th.I, telah 

bersungguh-sungguh mengabdikan ilmunya demi peningkatan kualitas spritual 

dan  intelektual UIN Alauddin Makassar sebagai perguruan tinggi yang terdepan 

dalam membangun peradaban Islam. 

4. Prof. Dr. H. Abustani Ilyas, M.Ag selaku promotor dan Dr. H. Abdul Wahid 

Haddade, Lc., M.H.I. selaku kopromotor, yang senantiasa memberikan 

bimbingan, arahan dan saran sehingga tesis ini dapat terwujud. Semoga rahmat 

dan hidayah- Nya senantiasa tercurah kepada mereka serta ilmunya diberkahi 

oleh allah swt. 

5. Prof. Dr. H. Darussalam Syamsuddin, M.Ag dan Dr. H. Muhammad Shuhufi, 

M.Ag selaku penguji yang telah meluangkan waktunya, serta memberikan 

gagasan dan arahan demi perbaikan tesis ini. Semoga rahmat dan hidayah-Nya 

senantiasa tercurah kepada mereka serta ilmunya diberkahi oleh allah swt. 

6. Para guru besar dan segenap dosen yang telah memberikan ilmu dan 

bimbingannya ilmiahnya selama masa studi, serta para  karyawan Pascasarjana 

UIN Alauddin Makassar yang telah memberikan pelayanan  yang baik untuk 
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kelancaran penyelesaian studi ini. 

7. Rekan-rekan mahasiswa pada konsentrasi Syariah/Hukum Islam pascasarjana 

UIN Alauddin Makassar. 

8. Penghargaan yang teristimewa kepada istri tercinta Nur Lela Launan yang telah 

mendampingi, memberikan semangat, doa, motivasi, dan  kasih sayang. 

Upaya penulisan tesis ini telah dilakukan secara cermat, oleh karena itu saran 

dan kritikan dari pembaca juga sangat diharapkan. Akhirnya, kepada Allah swt. saya 

memohon rahmat dan magfirah-Nya semoga amal ibadah ini mendapat pahala dan 

berkah dari-Nya serta bermanfaat bagi yang lainnya. 

 

Gowa, 11 Oktober 2021 

  Peneliti 

 

 

  Zubair Rahman Saende
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi Arab-Latin. 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan. 

 

Huruf 

Arab 
Nama Huruf Latin Nama 

 alif ا

 

tidak dilambangkan 

 

tidak dilambangkan 

 
 ب

 

ba 

 

b 

 

be 

 
 ت

 

ta 

 

t 

 

te 

 
 ث

 

ṡa 

 

ṡ 

 

es (dengan titik di atas) 

 
 ج

 

jim j 

 

je 

 
 ح

 

ḥa 

 

ḥ 

 

ha (dengan titik di bawah) 

 
 خ

 

kha 

 

kh 

 

ka dan ha 

 
 د

 

dal 

 

d 

 

de 

 
 ذ

 

żal 

 

ż 

 

zet (dengan titik di atas) 

 
 ر

 

ra 

 

r 

 

er 

 
 ز

 

zai 

 

z 

 

zet 

 
 س

 

sin 

 

s 

 

es 

 
 ش

 

syin 

 

sy 

 

es dan ye 

 
 ص

 

ṣad 

 

ṣ 

 

es (dengan titik di bawah) 

 
 ض

 

ḍad 

 

ḍ 

 

de (dengan titik di bawah) 

 
 ط

 

ṭa 

 

ṭ 

 

te (dengan titik di bawah) 

 
 ظ

 

ẓa 

 

ẓ 

 

zet (dengan titik di bawah) 

 
 ع

 

‘ain 

 

‘ 

 

apostrof terbalik 

 
 غ

 

gain 

 

g 

 

ge 

 
 ف

 

fa 

 

f 

 

ef 

 
 ق

 

qaf 

 

q 

 

qi 

 
 ك

 

kaf 

 

k 

 

ka 

 
 ل

 

lam 

 

l 

 

el 

 
 م

 

mim 

 

m 

 

Em 

 
 ن

 

nun 

 

n 

 

En 

 
 و

 

wau 

 

w 

 

We 

 
 هـ

 

ha 

 

h 

 

Ha 

 
 ء

 

hamzah 

 

’ 

 

apostrof 

 
 ى

 

ya 

 

y 

 

Ye 

 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 apostrof 

(’). 
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2. Vokal 

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

atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fatḥah a a ا  

 Kasrah i I اِ

 ḍammah u U ا  

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat 

dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fatḥah dan yā’ ai a dan i ـىَ  

 fatḥah dan wau au u dan u ـوَ  

 Contoh: 

 kaifa : كَي فَ  

لَ    haula : هَو 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harakat dan 

Huruf 

Nama Huruf dan Tanda Nama 

 fatḥah dan alif atau yā’ ā ... َ ا | ... َ ى 
a dan garis di 

atas 

 kasrah dan yā’ ī i dan garis di atas ــــــِى 

 ḍammah dan wau ū ـوُ
u dan garis di 

atas 

 Contoh: 

 māta : مَاتَ 
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 ramā : رَمَى

 qīla : قِي لَ  

تُ   yamūtu : يَمُو 

4. Ta’ marbūṭah 

Transliterasi untuk tā’ marbūṭah ada dua, yaitu: tā’ marbūṭah yang hidup atau 

mendapat harakat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan 

tā’ marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan tā’ marbūṭah diikuti oleh kata yang 

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

marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

Contoh: 

فَالِ  ضَة ُ الأطَ   rauḍah al-aṭfāl : رَو 

 al-madīnah al-fāḍilah : الَ مَدِي نَة ُ الَ فَاضِلةَ 

مَةَ   al-ḥikmah : الَ حِك 

5. Syaddah (Tasydīd) 

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda tasydīd ( ــّ     ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan 

huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

 rabbanā : رَبَّناَ 

ي ناَ   najjainā : نَجَّ

 al-ḥaqq : الَ حَقّ ُ 

مَ   nu“ima : نُعِّ

 aduwwun‘ : عَدوُ  

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

 .maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi ī ,(ـــــِىّ )

Contoh: 

 Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)‘ : عَلِى  
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 Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)‘ : عَرَبى  

6. 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 syamsiyah maupun huruf qamariyah. Kata 

sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang 

ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar 

(-). 

Contoh: 

سُ   al-syamsu (bukan asy-syamsu) : الَشَّم 

ل زَلَةَ   al-zalzalah (bukan az-zalzalah) : الَزَّ

 al-falsafah : الَ فلَ سَفَةَ 

 al-bilādu : الَ بلادَُ

7. Hamzah 

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

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

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

Contoh: 

نَ   ta’murūna : تأَ مُرُو 

عُ  ‘al-nau : الَنَّو 

ء    syai’un : شَي 

تُ   umirtu : أمُِر 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 

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

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

yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau 

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

akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi tersebut di atas. 

Misalnya, kata al-Qur’an (dari al-Qur’ān), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, 
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bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus 

ditransliterasi secara utuh. 

Contoh: 

Fī Ẓilāl al-Qur’ān 

Al-Sunnah qabl al-tadwīn 

9. Lafẓ al-Jalālah ( ُالل) 

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau 

berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. 

Contoh: 

   billāh باِللِ   dīnullāh دِي نُ اللِ 

Adapun tā’ marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-jalālah, 

ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: 

مَةِ اللِ   hum fī raḥmatillāh =  همُ  فيِ  رَح 

10. Huruf Kapital 

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

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

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

bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata 

sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri 

tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka 

huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang 

sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata 

sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, 

CDK, dan DR). Contoh: 

Wa mā Muḥammadun illā rasūl 

Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lallażī bi Bakkata mubārakan 

Syahru Ramaḍān al-lażī unzila fīhi al-Qur’ān 

Naṣīr al-Dīn al-Tūsī 
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Abū Naṣr al-Farābī 

Al-Gazālī 

Al-Munqiż min al-Ḍalāl 

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

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

disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh: 

Abū al-Walīd Muḥammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd 

Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu) 

Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd, Naṣr 

Ḥamīd Abū) 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt. = subḥānahū wa ta‘ālā  

saw. = ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam 

a.s. = ‘alaihi al-salām 

r.a. =  radiallahu ‘anhu (bagi sabahat laki-laki) 

r.ha. =  radiallahu ‘anha (bagi sahabiyah perempuan) 

rah. = rahmtullah ‘alaihi 

H = Hijrah 

M = Masehi 

SM = Sebelum Masehi 

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

w.  = Wafat tahun 

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

HR = Hadis Riwayat 

 Untuk karya ilmiah berahasa Arab, terdapat beberapa singkatan sebagai 

berikut: 

حة  =صف ص      الى اخره  =\الى اخرها  الخ          

   جزء   =ج             بدون ناشر  = دن

 بدون مكان  =  دم 

 صلى الل عليه و سلم  = صلعكم

 طبعة  =  ط
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 تجريد البحث 

 زبيْ رحمن سايندى :    اسم الطالب
 80100219031:  رقم القيد 

  : الشريعة الإسلامية   القسم 
 ثبوت السنة التركيّة في الفقه الإسلامي:  الرسالة   موضوع 

  )ثانيًا( الس نة التركية في الفقه الاإسلامي؟    ماهيةما    )أ ولاً(وهي:    مشكلات البحثثلاث  هذه الرسالة    احتوت

 ؟ يةع المسائل الفقهية الفرو ما هي أ ثار الس نة التركية في )ثالثاً(ما الدليل على حجية الس نة التركية في الفقه الاإسلامي؟  

لى لىتهدف هذه الرسالة المتواضعة اإ تكشف الحجج   أ نها)ثانيًا( معرفة مفهوم الس نة التركية.   : )أ ولاً( أ نها تهدف اإ

النبوية.   الس نة  التركية في ضمن  الس نة  وجود  الفقهية  أ نها )ثالثاً(  على  المسائل  التركية في بعض  الس نة  وتطبيق  التأ ثير  تحللّ 

 ية. ع الفرو

وتش   الشرعية.  النظرية  خلال  من  النوعي  الوصفي  المنهج  هو  البحث  هذا  في  المس تخدم  مصادر تمالمنهج  ل 

التي   المعاصرين  والعلماء  المتقدمين  العلماء  كتب  خلال  من  عليها  الحصول  تم  التي  الرسالة  هذه  في  ال ولية  أ قرت البيانات 

ا  البيانات  مصادر  أ يضا  وتش تمل  التركية.   الس نة  والكتب وجود  والمجلات  الصحيفات  من  عليها  الحصول  تم  التي  لفرعية 

المكتبي. ثم تمت  ما نسميه بالبحث  أ و  العلمية  الكتب  البيانات من  العملية تعتمد علي جمع  التركية. فكانت  المتعلقة بالس نة 

 دراسة البيانات بشكل شامل باس تخدام طريقة تحليلية وهي تحليل محتوى البحث. 

أ ظ البحث  أ نفنتائج  )أ ولاً(  تس تدعي   هرت:  ل س باب  وسلم.  عليه  الله  صلى  الرسول  تركه  أ مر  التركية  الس نة 

من  فعل  التركية  الس نة  صارت  ذلك  علي  وبناء  اعتبار.  من  يخلو  لا  النبي  ترك  وكان  فعله.  من  مانع  عدم  مع  الترك  ذالك 

ذا تحقق هذان الشرطان وجد مانع من الميأ فعاله بشرطين: وهما أ ن هناك دافع للقيام بذلك الفعل ولا   وانع لذلك الفعل. واإ

التقرب لله ذا كان العمل بنية  نه يدخل في مفهوم الس نة التركية بحيث اإ انتفى    تعالى   فاإ ذا  البدعة. أ ما اإ الفاعل في دائرة  يقع 

بل  فالشرطان   الشرعية  البدعة  العملية  من  ليس  فعله  وكان  التركية  الس نة  مفهوم  في  تحتنطاقلايدخل  صلحة  الم  تندرج 

الكتاب   )ثانياً(المرسلة.   على  مبنية  وهي  الاإسلامي  الفقه  في  وحجة   ال حكام  اس تنباط  في  دليل  التاركية  الس نة  أ ن  قرر 

وتابع والتابعين  الصحابة  جماع  واإ العلماء.  يوالس نة  من  تبعهم  ومن  بعض    أ ن)ثالثاً( التابعين  في  يظهر  التركية  الس نة  مفهوم 

الصحابة الذين   في غيره. كان موقف الرسول صلى الله عليه وسلم أ و في  كان في عهد النبيسواء  يةع المسائل الفقهية الفرو

شيئاً   مع    عبوديةيفعلون  يتفق  رشاداتلا  فالرسول    اإ وسلم،  عليه  الله  أ فعال صلى  وأ ما  وحكمتها.  حكمها  وبين  رفضه 

العهد  كا  من  الصحابة التي لم يفعلها الرسول ن  عهد قبل ثم سكت عنه أ و اتفق عليه صار ذالك س نة تقريرية ل ن ذلك 

على جعل الس نة التركة كال دلة في اس تنباط فيها  . فجائت فترة الصحابة اتفقوا  الكريم  القرأ نفي الفترة التي نزل فيها  تشريع و

 ن الس نة التركية حجة. ال حكام بناء على ما تركه النبي. ثم اتفق العلماء بعد الصحابة على أ  

لس نة التركة با هناك أ مل للباحثين في الشريعة الاإسلامية، لا س يما المتعلقة    أ نأ ما ال ثار المترتبة على هذه الدراسة

وجواز الاإس تدلال بها    التركيةيجب أ ن يكون هناك جهد مشترك لدراسة وبيان مس ئلة على ثبوت الس نة    .والس نة النبوية

 الخطء حول أ ش ياء لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم.  بحيث لاتقع المجتمع في
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Title  :Sunnah Tarkiyah's Inclusion in Islamic Fiqh.  

 

This study addressed three issues: (1) What was the nature of the meaning of 

sunnah tarkiyah in Islamic fiqh? (2) How was sunnah tarkiyah justified in Islamic 

fiqh? (3) What were the implications of the sunnah tarkiyah definition for certain 

furu'iyah issues? The objectives of this research were as follows: (1) to ascertain the 

essence of the meaning of sunnah tarkiyyah; (2) to ascertain the structure of 

arguments for the existence of sunnah tarkiyyah; and (3) to ascertain and analyze the 

implications of the meaning of sunnah tarkiyyah on some furu'iyah issues. 

This research was a qualitative study using a syar'i approach. The primary data 

for this study came from classical and contemporary scholars' works that mentioned 

the existence of sunnah tarkiyah. At the same time, secondary data were gathered 

from journals and books on the subject of sunnah tarkiyah's existence. The method of 

data collection was through the use of library materials or library research. The data 

was then thoroughly examined using an analytical technique known as content 

analysis. 

This study discovered that: (1) Sunnah tarkiyah was something the Prophet 

left behind. Although there were compelling reasons to do so (al-Muqtadi) and no 

impediment to doing so (Intifa'u al-Mawani), the Prophet did not leave it out of 

consideration for the rights of others. Thus, the sunnah tarkiyah was founded on the 

actions of Allah's Messenger. with two conditions: there must be a reason or impetus 

for doing so, and there must be no impediments to doing so. If these two conditions 

were met, the practice was included in the sunnah tarkiyah rules, which meant that if a 

practice was carried out with the intention of taqarrub ila Allah (coming closer to 

Allah), the perpetrator committed heresy. (2) In Islamic fiqh, the argumentation for 

sunnah tarkiyah was based on the Qur'an and Sunnah, friend consensus, tabi'in, and 

tabi'ut tabi'in, and followed by scholars who had determined that sunnah tarkiyah 

could be used as evidence in determining the law. (3) The implications of the meaning 

of sunnah tarkiyah on several furu'iyyah issues, particularly during the Prophet's 

lifetime. Specifically, the Prophet's attitude toward companions who engaged in 

worship practices was inconsistent with the Prophet's teachings. The Prophet then 

refuted the practice and explained it. As for the companions' practice, the Prophet 

never did. The Prophet was then silenced or agreed. The practice then became sunnah 

taqririyah, as the era of sharia (al-Qur'an) was still ascending at the time. Then came 

the companions' period, during which they agreed to make the sunnah tarkiyah as 

evidence for establishing the law against something left by the Prophet. Additionally, 

the consensus of scholars following the companions that the sunnah of tarkiyah was 

proof. 

 

There was hope for Islamic law reviewers at the implication stage, particularly 

those who dealt with the Prophet's sunnah. There must have been a concerted effort to 

study and formulate the issue of the sunnah tarkiyah's existence so that there was no 

misunderstanding in society about actions that were not performed by the Messenger 

of Allah. 
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Ada tiga rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu: (1) Bagaimana hakikat 

makna sunnah tarkiyah dalam fiqh Islam? (2) Bagaimana bangunan argumentasi 
sunnah tarkiyah dalam fiqh Islam ? (3) Bagaimana implikasi makna sunnah tarkiyah 
terhadap beberapa masalah furu’iyah ?Adapun tujuan dari penelitian ini adalah (1) 
Untuk dapat menemukan hakikat makna sunnah tarkiyyah; (2) Untuk dapat 
menemukan bangunan argumentasi eksistensi sunnah tarkiyyah; (3) Untuk dapat 
menemukan serta menganalisis implikasi makna sunnah tarkiyah terhadap beberapa 
masalah furu’iyah. 

 Jenis Penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan syar’i. Data primer 
pada penelitian ini diperoleh dari kitab-kitab para ulama klasik dan ulama 
kontemporer yang menyebutkan eksistensi sunnah tarkiyah. Sedangkan data sekunder 
diperoleh dari jurnal dan buku-buku yang berkaitan dengan  eksistensi sunnah 
tarkiyah. Metode pengumpulan data berdasarkan bahan-bahan kepustakaan atau 
library research. Kemudian data tersebut dikaji secara komprehensif dengan 
menggunakan metode analisis yaitu content analysis (analisa isi). 

Penelitian ini menemukan bahwa: (1) Sunnah tarkiyah adalah sesuatu yang 
ditinggalkan oleh Nabi saw. meskipun ada alasan yang menuntutnya untuk 
melakukannya (al-Muqtadi)  dan tidak ada halangan untuk melakukannya(Intifa’u al-
Mawani), dan Nabi saw. meninggalkannya bukan karena mempertimbangkan hak 
orang lain. Jadi sunnah tarkiyah ditetapkan pada perbuatan yang tinggalkan oleh 
Rasulullah saw. dengan dua syarat: ada motivasi atau pendorong untuk 
melakasanakannya dan tidak ada penghalang untuk melakukannya. Jika terpenuhi dua 
syarat tersebut maka masuk dalam kaidah sunnah tarkiyah, sehingga apabila suatu 
amalan dikerjakan dengan niat taqarrub ila Allah (mendekatakan diri kepada Allah) 
maka pelakunya terjatuh dalam kebid’ahan. Sebaliknya apabila meninggalkan 
amalan-amalan yang ditinggalkan oleh Nabi saw. dan para sahabatnya merupakan 
sunnah tarkiyah yang apabila ditinggalkan maka pelakunya mendapatkan pahala di 
sisi Allah swt. Akan tapi,  jika tidak terpenuhi syaratnya maka tidak masuk dalam 
kaidah sunnah tarkiyah dan melalukannya tidak termasuk bid’ah syar’iyyah, tetapi 
termasuk al-mashlahah al-mursalah. (2) Bangunan argumentasi sunnah tarkiyah 
dalam fiqh Islam dibangun di atas al-Qur’an dan Sunnah, Ijmak para sahabat, para 
tabi’in, tabi’ut tabi’in dan diikuti ulama setelah mereka menetapkan bahwa sunnah 
tarkiyah dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum. (3) Implikasi makna 
sunnah tarkiyah terhadap beberapa masalah furu’iyyah yaitu pada periode Nabi saw. 
yaitu sikap Nabi saw. terhadap para sahabat yang melakukan sesuatu yang berkaitan 
dengan ibadah yang tidak sesuai dengan tata cara yang diajarkan oleh Nabi saw. maka 
Nabi saw. menolak amalan tersebut kemudian menjelaskannya. Adapun amalan para 
sahabat yang tidak pernah dilakukan oleh  Nabi saw. kemudian didiamkan atau 
disepakati oleh Nabi saw. maka amalan tersebut menjadi sunnah taqririyah, karena 
waktu itu zaman pensyariatan (al-Qur’an masih turun). Kemudian periode para 
sahabat yaitu mereka berijmak menjadikan sunnah tarkiyah sebagai hujjah dalam 
menetapkan hukum terhadap sesuatu yang tinggalkan oleh Nabi saw. kemudian juga 
kesepakatan ulama setelah para sahabat bahwa sunnah tarkiyah adalah hujjah.  

Pada tahap implikasi, harapan bagi para pengkaji hukum Islam terutama yang 
berkaitan dengan sunnah-sunnah Nabi saw. khususnya sunnah tarkiyah harus ada 
upaya bersama untuk mengkaji dan merumuskan permasalahan eksistensi sunnah 
tarkiyah sehingga tidak terjadi kesalahpahaman di dalam masyarakat tentang hal-hal 
yang tidak dikerjakan oleh Rasulullah saw. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang   

Di antara nikmat terbesar yang dikaruniakan kepada umat ini adalah 

kesempurnaan ajaran Islam.1 Sebelum Rasulullah saw. wafat, Allah swt. telah 

menyempurnakan agama ini bagi Nabi saw. dan meridhainya bagi umat Nabi saw.  

Pada waktu Rasulullah saw. menunaikan haji Wada’, yaitu haji perpisahan, 

Allah swt. menurunkan satu ayat yang menegaskan perihal telah sempurnanya agama 

ini.  

Sebagaimana Allah swt. berfirman dalam QS. al-Māidah/ 5: 3         

لَامَ دِينًا  تُ عَلَيحكُمح نعِحمَتِِ وَرَضِيتُ لَكُمُ الإحِسح مَح مَلحتُ لَكُمح دِينَكُمح وَأتْح مَ أَكح  الحيَ وح

Terjemahnya:  

Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah Aku 

cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridhai Islam sebagai agamamu.2 

Ibnu Abbas menafsirkan ayat tersebut:  

وَ  وَسَلَّمَ  عَلَيحهِ  اللهُ  صَلَّى  نبَِيَّهِ   ُ اللََّّ بَََ  أَخح فَلَا قاَلَ:  يماَنَ  الإحِ لََمُُ  مَلَ  أَكح قَدح  أنََّهُ  مِنِيَن  الحمُؤح
رهُُ فَلَا يُ نحقِصُهُ أبََدًا, ُ عَزَّ ذكِح فَلَا  يََحتَاجُونَ إِلََ زيََِدَةٍ أبََدًا ,وَقَدح أتَََّْهُ اللََّّ  ُ وَقَدح رَضِيَهُ اللََّّ

خَطهُُ أبَدًَا  .3يَسح

 

1 Sebagaimana pernyataan Ibn Katsīr : 

“Ini merupakan anugerah Allah swt. yang terbesar bagi umat ini, yang mana Allah swt. telah 

menyempurnakan agama bagi mereka, sehingga mereka tidak membutuhkan agama selainnya, dan 

tidak butuh kepada nabi yang lain selain Nabi mereka, semoga shalawat Allah dan Salam-Nya 

terlimpah kepada mereka. Oleh karena itu, Allah swt. menjadikan pula beliau sebagai penutup para 

Nabi dan Allah mengutusnya untuk kalangan manusia dan jin. Tidak ada yang halal, kecuali yang 

dihalalkannya dan tidak ada yang haram, kecuali yang diharamkannya. Dan tidak ada ada ajaran agama 

kecuali yang disyari’atkannya.” Lihat Abu al-Fidā’ Ismāīl bin Umar bin Katsīr al-Qurasyī al-Bashrī al-

Dimasyqī, Tafsīr al-Qur’an al-Azhīm, Tahqīq Sāmī bin Muhammad Salamah, Juz.III (Cet.II; Dār 

Taibah, 1420 H), h. 26  

2 Kementerian Agama,  Al-Qur’an dan Terjemahan, (Bandung: al-Qosbah, 2020), h. 107 
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Artinya: 
Ibnu Abbas berkata,  Allah swt. mengabarkan kepada Rasulullah saw. dan 
orang-orang yang beriman bahwa pilar-pilar keimanan mereka telah 
disempurnakan hingga tidak membutuhkan tambahan lagi, untuk selamanya. 
Allah pun  telah menyempurnkan ajaran agama itu sempurna, jangan 
dikurangi (selamanya). Jika Allah swt. meridhainya, maka jangan ada yang 
murka dengan ajaran Islam (selamanya). 

Sesungguhnya Allah swt. telah memerintahkan setiap muslim agar mengambil 

apa yang diperintahkan Rasulullah saw. dan meninggalkan apa yang Nabi saw. larang. 

Demikian juga Allah swt. menyatakan bahwa barang siapa yang mentaati 

Rasulullah saw berarti ia pula telah mentaati-Nya. Begitu banyak nash-nash yang 

menunjukkan bagaimana semestinya sikap seorang muslim menempatkan sunnah 

Rasulullah saw. yaitu wajib mengambilnya dan menjadikan sunnah tersebut sebagai 

pedoman dalam melangkah dan melakukan ketaatan kepada Allah swt.  

Siapa pun dari umat Nabi saw. yang berupaya untuk senantiasa istiqamah 

mengikuti dan mentaati Nabi saw. dengan ikhlas serta menjadikannya sebagai suri teladan dalam 

kehidupan sehari-hari, maka sungguh ia akan mendapatkan sekian banyak keutamaan yang dijanjikan 

oleh Allah swt. dan Rasul-Nya.   

Menurut ‘Abdul Wahhāb Khallāf ketika menjelaskan posisi sunnah dalam Islam : 

 

لِمُوحنَ عَلَى أَنَّ مَا صَدَرَ عَنح رَسًوحلِ اِلله مِنح قَ وحلٍ أوَح فِعحلٍ أوَح تَ قحريِحرٍ  وَ كَانَ   ،أَجْحَعَ الحمُسح
ريِحعُ ا مَقحصُوحدً  نَا بِسَنَدٍ صَحِيححٍ يفُِيح   بِهِ التَشح قحتِدَاءُ، وَنقُِلَ إلِيَ ح دُ القَطحعَ أوَح الظَّنَّ الراَجِحَ وَالإح

يَكُوحنُ  قِهِ  عَلىَ   بِصِدح ريِحعِي    حُجَّةً  تَشح دَراً  وَمَصح  ، لِمِينح ًسح
تَ نحبِطُ   االم تَهِدُوحنَ    يَسح الحمُجح مِنحهُ 

كَامَ الشَرحعِيَّةَ لِأحف حعَالِ  كَامَ الوَاردَِةَ فيح هَذِهِ ال  الَأحح َ، وَعَلَى أَنَّ الَأحح سُّنَنِ تَكُوحنُ  المكَلَّفِينح
كَامِ الوَاردَِةِ في القُرحآنِ قاَنُ وحنً وَاجِبُ الِإتبَِّاع   4مَعَ الَأحح

Artinya: 
“Ijmak kaum muslimin (baca: ulama) bahwa segala yang bersumber dari 
Rasulullah  saw. entah itu berupa ucapan, tindakan dan taqrir (persetujuan), 
yang di maksudkan untuk penetapan syari’at dan meneladani beliau, yang 
sampai kepada kita dengan sanad yang shahih, secara qath’iy.dan 
zhanniy.(yang lebih mendekati kepada kebenaran), merupakan hujjah bagi 
kaum muslimin, sumber pensyari’atan. yang para ulama mujtahid dengannya 
mengambil istimbat. hukum syara’ bagi perbuatan mukallaf. (mereka yang 
terbebani syari’at). Kaum muslimin pula telah ijmak bahwa hukum-hukum 
yang terdapat dalam sunnah itu bersama dengan hukum-hukum yang terdapat 

 
3 Muhammad bin Jarīr bin Katsīr bin Ghalib al-Amalī, Tafsīr al-Thabarī, Tahqīq Abdullāh bin 

Abd al-Muhsin al-Turkī, Juz.VIII, (Cet.I; Dār Hijr, 1422), h. 80 

4 Abdul Wahhāb Khallāf,‘Ilm Uşūl al-Fiqh (Qāhirah: Dār al-Ḥadīś 1423 H), h. 41 
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dalam al-Qur’an. merupakan qhanun( undang-undang) yang wajib untuk 
diikuti.” 

Ketahuilah, bahwasanya perbuatan Nabi saw. termasuk rujukan dalam 

penetapan hukum syar'i, apabila Nabi saw. mengerjakan perbuatan tersebut dalam 

rangka pensyariatan. Demikian juga, apa yang Nabi saw. tinggalkan pun menjadi 

rujukan dalam pensyariatan. Hal ini ditegaskan oleh para ulama. Di antaranya, Walīd 

bin Rāsyid al-Sua’idān dalam kitabnya Talqīh al-Afhām al-‘Aliyyah bi Syarh al-

Qawā’id al-Fiqhiyyah,  Walīd menyebutkan kaidah fiqhiyyah dalam masalah ibadah: 

 فَ  هُ لح عَ فح ي َ  لحَ صلى الله عليه وسلم وَ  بِِّ النَّ  دِ هح ى عَ لَ عَ  هُ بُ ب َ سَ  رَ ف َّ وَ ت َ  لٍ عح فِ  لُّ كُ 
َ
 5هُ كُ رح ت َ  عُ وح رُ شح الم

 
Artinya: 

“Setiap perbuatan yang sebabnya ada di zaman Nabi saw. namun Nabi saw. 
tidak mengerjakan perbuatan tersebut, maka yang disyari’atkan adalah 
meninggalkan perbuatan (yang tidak dilakukan tersebut).” 

Kaidah ini menjelaskan bahwa perbuatan yang seharusnya bisa dan mudah 

dikerjakan oleh Nabi saw. namun Nabi saw. tidak melakukannya tanpa unsur paksaan, 

maka seorang muslim juga harus meninggalkan perbuatan itu dalam rangka beribadah 

kepada Allah swt. Karena apabila perbuatan tersebut disyariatkan tentu Nabi saw. 

tidak meninggalkannya.6 

Sesungguhnya Nabi saw. telah menyampaikan syariat kepada umatnya dengan 

tuntas, jelas dan terang. Allah swt. juga telah menyempurnakan agama ini dengan 

perantaraan Nabi-Nya. Sehingga  tidak ada satu kebaikan pun kecuali Nabi saw. telah 

menunjukkannya, dan tidak ada satu keburukan pun kecuali Nabi saw. telah 

memperingatkan umat darinya.7 Oleh karena itu, tindakan Nabi saw. meninggalkan 

suatu perbuatan itu juga merupakan salah satu bentuk pensyariatan sebagaimana 

tindakan Nabi saw. mengerjakan sesuatu.  Sebagaimana mengikuti Nabi saw. dalam 

 
5 Walīd bin Rāsyid al-Su’aidān, Talqīh al-Afhām al-‘Aliyyah  bi Syarh al-Qawā’id al-

Fiqhiyyah. Tahqīq Sulaimān bin Fahd al-‘Audah. (Riyādh: t.p.t.th), h.25 

6 Walīd bin Rāsyid al-Su’aidān, Talqīh al-Afhām al-‘Aliyyah  bi Syarh al-Qawā’id al-

Fiqhiyyah,...h. 25 

7 Hal ini diperkuat oleh hadits Nabi saw : 

Tidaklah aku tinggalkan sesuatu pun dari perintah-perintah Allah swt kepada kalian, melaikan 

telah aku perintahkan kepada kalian. Begitu pula tidaklah aku tinggalkan sesuatu pun dari 

larangan -larangan Allah swt kepada kalian  melainkan telah aku larang darinya. (HR.Imam 

al-Syāfī’ī dalam kitab Badā’iu al-Minan) 
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perbuatan, maka seorang muslim juga mencontoh Nabi saw. dengan meninggalkan 

apa yang Nabi saw. tinggalkan, terutama perbuatan yang Nabi saw. mampu 

mengerjakannya namun ternyata Nabi saw. tinggalkan padahal tidak ada yang 

menghalangi Nabi saw. dari melakukannya, karena Nabi saw. adalah suri teladan dan 

pemimpin umat Islam.8  

Sebaimana firman Allah swt. dalam QS. al-Ahzab/ 33:21) 

وَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنح كَانَ يَ رحجُ  َ لَقَدح كَانَ لَكُمح في رَسُولِ اللََِّّ أُسح خِرَ وَذكََرَ اللََّّ مَ الْح َ وَالحيَ وح و اللََّّ
 كَثِيْاً 

Terjemahnya:   

“Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik 
bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah swt. dan 
(kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah swt.” 9  

Menurut Abdurrahmān bin Nāshir al-Sa'dī ketika menafsirkan ayat tersebut, Ia 

berkata:  

الرَّ في   ةُ نَ سَ الَْ   ةُ وَ سح الأُ فَ  فَ   لِ وح سُ   وسلم  عليه  الله     نَّ إِ صلى 
ُ
  قَ يح رِ الطَّ   كُ الِ سَ   هِ بِ   يَّ سِّ أَ تَ الم

 
َ
  اطُ رَ الصِ  وَ هُ ، وَ اللهِ  ةِ امَ رَ كَ   لََ إِ  لَ صِ وح الم

ُ
   10مُ يح قِ تَ سح الم

Terjemahnya: 

"Maka keteladanan yang baik itu ada pada diri Rasulullah saw. Sesungguhnya 
orang yang mengikuti Nabi saw. telah menempuh jalan yang mengantarkan 
kepada kemuliaan di sisi Allah  swt. dan itulah jalan yang lurus." 

Lebih lanjut, Walīd bin Rāsyid al-Su’aidān menjelaskan kaidah tersebut di atas 

dengan memberikan contoh yaitu sebagian orang menyatakan tentang disyariatkannya 

dzikir jama'i, yaitu dzikir yang dilakukan bersama-sama dengan satu suara. Jika 

diperhatikan, amalan tersebut termasuk  amalan  yang  ada  sebabnya  di  zaman  Nabi 

yaitu Nabi saw. dan para sahabat melaksanakan shalat berjamaah kemudian berdzikir 

setelahnya. Namun, tidak pernah dinukil bahwa Nabi saw. memerintahkan para 

Sahabat untuk berdzikir secara bersama-sama dengan satu suara. Sekiranya perbuatan 

 
8 Walīd bin Rāsyid al-Su’aidān, Talqīh al-Afhām al-‘Aliyyah  bi Syarh al-Qawā’id al-

Fiqhiyyah,...h. 25 

9 Kementerian Agama, Al-Qur’an dan Terjemahan,...h. 420 

10 Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di, Taisir al-Karim ar-Rahman fi Tafsir Kalam al-Mannan, 

(Cet. I; Beirut: Muassasah al-Risalah, 1423 H), h. 776. 
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tersebut termasuk amal ibadah yang disyari’atkan tentu Nabi saw. mengerjakan dan 

memerintahkannya. Tatkala Nabi saw. tidak mengerjakannya, ini menunjukkan 

bahwa amalan tersebut tidak termasuk ibadah yang disyariatkan.11 

Menurut peneliti dengan contoh di atas, maka substansi kaidah tersebut telah 

menjadi jelas, intinya ketika seseorang mendapati suatu amalan yang diklaim sebagai 

amalan yang bisa mendekatkan diri kepada Allah swt. maka hendaklah seorang 

muslim melihat apakah ada dalil amalan tersebut pernah dilakukan oleh Nabi saw.? 

Jika Nabi saw. pernah melakukannya atau memerintahkannya, maka amalan tersebut 

dianjurkan untuk diamalkan. Akan tetapi, jika ternyata tidak ada dalil secara sharih 

Nabi saw. pernah melakukannya atau memerintahkannya padahal sebab pendorong di 

zaman Nabi saw. tersebut ada, maka hal itu menunjukkan bahwa yang disyariatkan 

adalah meninggalkan amalan tersebut.  

Namun, banyak di antara kaum muslimin yang membatasi makna keteladanan 

terhadap Nabi saw. hanya terbatas pada masalah-masalah akhlaq, sunnah-sunnah, dan 

ritual ibadah yang dikerjakan oleh Nabi saw. saja. Padahal, syari'at juga menuntut 

umat Islam untuk meninggalkan segala sesuatu yang tidak dikerjakan oleh Nabi saw. 

dalam urusan agama ini. Inilah makna keteladanan yang lebih sempurna, mencakup 

sunnah fi'liyah dan juga sunnah tarkiyah. 12 

Allah swt. telah menetapkan bahwa keselamatan dan petunjuk ke jalan yang 

benar hanya bisa didapatkan dengan cara mengikuti al-Qur’an dan sunnah. Sunnah 

memiliki beberapa jenis. Salah satunya adalah sunnah tarkiyah. Sesuatu yang 

 
11 Walīd bin Rāsyid al-Su’aidān, Talqīh al-Afhām al-‘Aliyyah  bi Syarh al-Qawā’id al-

Fiqhiyyah,...h. 25 

12 Hal ini ditesgaskan oleh Ali bin Hasan al-Halabi dalam kitabnya, Ilmu Ushūl  al-Bida’ 

beliau berkata: 

“Maka termasuk dari kesempurnaan dalam mengikuti (ittiba’) kepada sunnah Rasulullah saw. 

adalah dengan cara meninggalkan apa yang ditinggalkan oleh beliau, dan juga mengerjakan 

(sebatas) apa yang telah beliau dikerjakan (contohkan). Bila hal ini dilanggar, maka akan 

terbuka lebar pintu kebid’ahan, mudah-mudahan Allah swt melindungi kita dari hal itu. Lihat 

Ali bin Hasan al-Halabi, Ilmu Ushūl al-Bida’ (Cet. I; Riyādh: Dār al-Rāyah, 1413H), h.110-

111 



 
 

6  

ditinggalkan oleh Nabi saw. dan pada waktu itu ada faktor-faktor yang mendorong 

beliau untuk melakukannya (tetapi Nabi saw. memilih tidak melakukannya) 

menunjukkan bahwa sesuatu itu tidak disyari’atkan dan (oleh karena itu) tidak boleh 

dijadikan sebagai amal ibadah. Ini disepakati seluruh ulama syari’ah. Bahkan 

sebagian pakar usul fiqh, seperti Imam Syathibi al-Maliki menegaskan bahwa hal ini 

termasuk salah satu cara untuk mengetahui maqashid al-syari’ah (tujuan-tujuan 

syari’ah).13  

Sebagaimana Allah swt. berfirman dalam QS. al-A’raaf/ 7:158       

 وَاتَّبِعُوهُ لعََلَّكُمح تََحتَدُونَ 
Terjemahnya: 

“Dan ikutilah dia, supaya kamu mendapat petunjuk.”14 

Para ulama menafsirkan ayat tersebut, Katakanlah wahai Rasul, “Wahai 

manusia! Sesungguhnya aku adalah utusan Allah yang diutus kepada kalian semua, 

baik bangsa Arab maupun 'Ajam (non-Arab). (Allah adalah satu-satunya Rabb) yang 

memiliki kerajaan langit dan bumi. Tidak ada tuhan yang berhak disembah selain Dia 

Subḥānahu. Dia lah yang menghidupkan makhluk-makhluk yang mati dan mematikan 

makhluk-makhluk yang hidup. Maka berimanlah kalian wahai manusia kepada Allah. 

Dan berimanlah kalian kepada Muhammad saw. seorang Nabi yang tidak bisa 

membaca dan menulis. Dia datang dengan membawa wahyu yang diwahyukan oleh 

Rabb kepadanya. Ia beriman kepada Allah dan beriman kepada kitab suci yang 

diturunkan kepadanya serta kitab suci yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelumnya 

tanpa membedakan satu sama lain. Ikutilah ajaran yang dibawanya dari Rabbnya dan 

konsistenlah beramal dengan apa yang diperintahkan kepada kalian dari ketaatan 

kepada Allah swt. semoga kalian diberikan taufik kepada jalan yang lurus.”15 

 
13 Yahya bin Ibrahīm Khalīl, al-Sunnah Tarkiyah Mafhūmuha, Hujjiyatuha, Atsaruha, al-

Asilatu al-Wāridatu ‘Alaihā, terj Najib Junaidi, Sunnah Tarkiyah, (Yang Sunnah Untuk Ditinggalkan),  

(Jakarta: Sukses Publishing, 2015), h. 21 

14 Kementerian Agama, Al-Qur’an dan Terjemahan,...h. 170 

15 ‘Abdullah bin ‘Abdul Muhsin al-Turkī, al-Tafsīr al-Muyassar, (Mesir: Dār al-Islām, 2012 

M), h.170 
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Mengikuti itu tidak hanya mengikuti hal-hal yang dilakukan tetapi juga 

mengikuti (dalam meninggalkan) hal-hal yang ditinggalkan. Banyak sekali kutipan 

dari ulama besar yang menegaskan bahwa hal (mengikuti hal-hal yang ditinggalkan) 

itu adalah bagian dari sunnah. Mereka juga menegaskan bahwa sunnah jenis ini 

merupakan sumber hukum syar’i yang diakui. Maka dengan cara inilah seorang 

muslim dapat mengetahui kebid’ahan sejumlah amal perbuatan yang dilakukan oleh 

kelompok yang berusaha mendekatkan diri kepada Allah swt. dengan cara melakukan 

amalan-amalan yang ditinggalkan oleh Nabi saw. dan tidak Nabi saw. lakukan, 

padahal ada tuntutan untuk melakukannya.16   

Sebagaimana diketahui sunnah menurut para ulama usul fiqh meliputi ucapan, 

perbuatan dan ketetapan. Sedangkan ulama hadits menambahkan sifat fisik dan 

akhlak. Jadi, menurut para ulama hadits istilah sunnah memiliki makna yang lebih 

luas, karena memiliki perhatian lebih terhadap periwatan hadits. Sebagian ahli usul 

fiqh seperti al-Baidhowi mendefinisikan sunnah sebagai ucapan dan perbuatan 

Rasulullah saw. Dia tidak menyebut ketetapan karena sudah termasuk di dalam 

perbuatan. Sebab, menetapkan berarti menahan diri dari penolakan. Menahan diri 

adalah suatu jenis perbuatan. Sebagian ulama usul fiqh berpendapat bahwa sunnah 

tarkiyah adalah perbuatan. Di antara ulama yang berpendapat seperti itu, Imam Al-

Nawawi, dan Imam Ibnu al-Najjar. Namun sebagian ulama yang lain menganggap 

sunnah tarkiyah sebagai bagian dari sunnah fi’liyah, sunnah qauliyah dan sunnah 

taqrīriyah.17  

Sejauh pengamatan dan penelusuran peneliti tatkala mengkaji tentang 

eksistensi sunnah tarkiyah sebagai sebuah istilah, maka peneliti belum menemukan 

istilah sunnah tarkiyah dari zaman Nabi saw. sahabat dan tabi’in. Akan tetapi, apabila 

seorang muslim mengkaji lebih dalam eksistensi sunnah tarkiyah sebagai sebuah 

 
16 Yahya bin Ibrahīm Khalīl, Sunnah Tarkiyah, (Yang Sunnah Untuk Ditinggalkan), terj. 

Najib Junaidi,..h. 22 

17 Yahya bin Ibrahīm Khalīl, Sunnah Tarkiyah, (Yang Sunnah Untuk Ditinggalkan), terj. 

Najib Junaidi,..h. 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
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ajaran yang diajarkan Nabi saw. kepada para sahabat, maka eksistensi sunnah 

tarkiyah telah dipraktikkan oleh Nabi saw. para sahabat dan tabi’in kemudian 

dilanjutkan oleh para ulama setelahnya.  

Di antara ulama kontemporer yang menjadikan sunnah tarkiyah sebagai 

hujjah yaitu al-Albanī, Ia mengatakan:  

“Para ulama peneliti (muhaqqiq) menetapkan bahwa setiap amalan yang 
dianggap ibadah, tetapi tidak pernah disyari’atkan Nabi saw. kepada kita, baik 
dengan ucapan maupun perbuatan, maka amalan itu menyelisihi sunnah. 
Karena sunnah terbagi dua: sunnah fi’liyah dan sunnah tarkiyah.” Dan juga 
Ibadah yang ditinggalkan dan tidak dipraktikkan oleh Rasulullah saw. apa pun 
jenisnya, maka kita pun diperintahkan untuk meninggalkannya.”18 

‘Ali Hasan al-Halabi mengatakan bahwa kaidah sunnah tarkiyah disarikan 

dari beberapa dalil. Salah satunya hadits tentang tiga sahabat yang keliru dalam 

memahami konteks ibadah Nabi saw.19 

 
18 Muhammad Nashiruddin al-Albanī, Hajjatun Nabi, (Cet.VII; Beirūt: al-Maktab al-

Islamī,1405 H), h.100-101  dan Mizan Qudsiyah, Kaidah-Kaidah Penting Mengamalkan 

Sunnah,(Cet.III, Jakarta: Pustaka Imam al-Syāfi’ī, 2013M), h. 60 

عَنحهُ، يَ قُولُ: جَاءَ  19  ُ أنََّهُ سََِعَ أنََسَ بحنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللََّّ بََنََ حُميَحدُ بحنُ أَبِ حُميَحدٍ الطَّويِلُ،  طٍ   أَخح إِلََ بُ يُوتِ أزَحوَاجِ ثَلاثََةُ رَهح  
ألَُونَ عَنح عِباَدَةِ النَّبِِّ صَلَّى اللهُ عَليَحهِ وَسَلَّمَ، فَ لَمَّا أُ  مُح تَ قَالُّوهَا، فَ قَالُوا: وَأيَحنَ نََحنُ النَّبِِّ صَلَّى اللهُ عَليَحهِ وَسَلَّمَ، يَسح بَِوُا كَأَنََّ خح مَ مِنح ذَنحبِهِ وَمَا تَََخَّرَ، قاَلَ أَحَدُهُمح: أمََّا أنََ فإَِنِّّ أُصَلِّي اللَّيح مِنَ النَّبِِّ صَلَّى اللهُ عَليَحهِ وَسَ  لَ أبَدًَا، وَقاَلَ لَّمَ؟ قَدح غُفِرَ لهَُ مَا تَ قَدَّ

أبََ  أتََ زَوَّجُ  فَلاَ  النِّسَاءَ  أعَحتَزلُِ  أنََ  وَقاَلَ آخَرُ:  أفُحطِرُ،  وَلاَ  رَ  الدَّهح أَصُومُ  أنََ  وَسَلَّمَ آخَرُ:  عَليَحهِ  فَجَاءَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ  دًا، 
لَ  وَأتَ حقَاكُمح  شَاكُمح للََِّّ  إِنِّّ لَأَخح وَاللََِّّ  أمََا  وكََذَا،  قُ لحتُمح كَذَا  الَّذِينَ  »أنَ حتُمُ  فَ قَالَ:  وَأرَحقدُُ، إِليَحهِمح،  وَأُصَلِّي  وَأفُحطِرُ،  أَصُومُ  لَكِنِّّ  هُ، 

. رواه متفق عليه وَأتََ زَوَّجُ    النِّسَاءَ، فَمَنح رَغِبَ عَنح سُنَّتِِ فَ ليَحسَ مِنِّّ

Artinya :  

Telah mengabarkan kepada kami Humaid bin Abi Humaid al-Thawil, bahwasanya dia 

mendengar Anas bin Malik berkata: Tiga orang Sahabat datang ke rumah istri-istri Nabi, 

mereka bertanya tentang ibadahnya Rasulullah saw. Setelah mendapat penjelasan, maka 

mereka merasa bahwa ibadah mereka tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan ibadahnya 

Rasulullah saw, sehingga mereka berkata: "apa harganya ibadah kita bila dibandingkan 

dengan ibadahnya Nabi saw, padahal dosa beliau yang lalu dan yang akan datang telah 

diampuni Allah! 

Lantas, salah seorang dari mereka berkata: “Aku akan shalat sepanjang malam, selamanya." 

Yang kedua mengatakan: 

“Aku akan terus berpuasa sepanjang tahun dan tidak akan berbuka, selamanya." Adapun yang 

ketiga mengatakan: 

“Aku akan menjauhi wanita dan tidak menikah, selamanya." Mendengar tentang sikap ketiga 

Sahabat itu, Rasulullah pun datang lalu berkata:  

 “Benarkah kalian yang berkata begini dan begitu? Ketahuilah, demi Allah, akulah hamba 

yang paling takut dan paling bertakwa kepada-Nya. Kendati demikian, aku puasa dan berbuka, 

aku shalat malam dan tidur, dan aku pun menikahi wanita. Barang siapa tidak menyukai 

sunnahku (yang seperti itu), maka ia bukan termasuk golonganku.(Hadits Muttafaq ‘Alaihi) 
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Di dalam hadits tersebut, secara jelas menggambarkan bahwa tiga orang 

sahabat itu, melakukan ibadah yang disyariatkan secara asal, tetapi dengan tata cara 

(kaifiyat) yang tidak dicontohkan Nabi saw. 

Menurut hukum asalnya, shalat malam dan berpuasa (sunnah), dan menikah 

adalah disyariatkan. Akan tetapi, karena kaifiyat (tata cara) yang dipakai ketiganya 

ditinggalkan (tidak dipraktikkan) oleh Nabi saw. tidak pernah dicontohkan, maka 

beliau pun mengingkari dan menolak ibadah mereka. Penolakan Nabi saw. terhadap 

cara beribadah tiga sahabat itu merupakan pembenaran terhadap sabdanya yang lain: 

هَا ةُ شَ ائِ عَ  نِّ تح بَََ خح أَ    لَ مِ عَ  نح : مَ الَ صلى الله عليه وسلم قَ  اللهِ  لَ وح سُ رَ  نَّ ، أَ رَضِيَ اللهُ عَن ح
 20.رواه مسلم  دٌ رَ  وَ هُ  ف َ نَ رُ مح أَ  هِ يح لَ عَ  سَ يح  لَ لًا مَ عَ 

Artinya: 
Telah mengabarkan kepadaku (al-Qasim bin Muhammad) Aisyah bahwasanya 
Rasulullah saw. bersabda: Barang siapa mengerjakan suatu amalan yang tidak 
ada perintahnya dari kami maka (amalnya) ditolak. (HR. Muslim). 

Jadi suatu amalan yang menurut hukum asal disyariatkan namun 

pelaksanaannya tidak mengikuti petunjuk dan perintah Nabi saw. maka amal itu tidak 

diterima. Hadits tersebut sekaligus mengingatkan bahwa sekadar niat yang baik tidak 

cukup dalam beramal, karena ia tidak serta-merta menjadikan suatu amalan menjadi 

baik dan diterima di sisi Allah swt. tetapi juga harus sesuai dengan cara yang 

diajarkan oleh Rasulullah. Oleh karena itu, pada akhir pengingkarannya Nabi saw. 

mengatakan: “Barang siapa tidak menyukai sunnahku, ia bukan golonganku.21  

Perlu peneliti tegaskan bahwa yang dimaksud sunnah dalam hadits ini 

bukanlah sunnah menurut ulama fiqh. Al-Hafidz Ibnu Hajar berkata: 

الشيء: الاعراض عنه  إلي : الطريقة، لا التِ تقابل الفرض، والرغبة عن المراد بِلسنة
  22غيْه، والمراد من ترك الطريقتِ وأخذ بطريقة غيْي فليس منّ.

 

 
20 Muslim bin Hajjaj Abu al-Hasan al-Qusyairī al-Naisabūrī,al-Musnad al-Shahīh al-

Mukhtashar, Tahqīq Muhammad Fu’ad Abdul Baqī, Juz. III, (Beirūt: Dār Ihyā’ al-Turāts al-Arabī, 

t.th). h.1343 

21 Mizan Qudsiyah, Kaidah-Kaidah Penting Mengamalkan Sunnah,..h. 63 

22 Ahmad bin ‘Ali bin Hajar Abu Al-Fadl al-Asqalanī, Fathu al-Barī Syarh Shahīh al-

Bukharī, Juz.IX, (Beirūt: Dār al-Ma’rifah, 1379 H), h. 105 
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Artinya: 

“Yang dimaksud sunnah di sini (dalam hadits tersebut) ialah jalan dan cara, 
bukan lawan dari arti kata wajib. Tidak menyukai sesuatu berarti berpaling 
darinya kepada sesuatu yang lain. Jadi, makna hadits ini adalah: “Barang siapa 
meninggalkan jalanku dan mengambil jalan yang lain maka ia bukan termasuk 
golonganku.” 

 Sumber hukum Islam dalam kajian usul fiqh di kenal dengan istilah mashādir 

al-ahkām (  الأحكام أدلة   ) yang sebelumnya disebut adillatu al-ahkām ,(  مصادر 
  23.(  أدلة الشريعة )  atau adillatu al-syarī’ah (  الأحكام

Kata al-adillah ( الادلة ) merupakan jamak dari kata dalil ( الدليل )  yang 

menurut bahasa berarti: petunjuk kepada sesuatu dalam lingkup yang luas baik 

materiel maupun yang non materiel. Sedang menurut istilah, dalil ialah sesuatu yang 

dapat menyampaikan kepada pandangan yang benar dan tepat untuk menentukan 

hukum syar'i yang bersifat amaliah dengan jalan qath’iy maupun zhanniy.24 Artinya 

dalil itu dapat menjadi penunjuk dan mengatur kepada bagaimana melaksanakan 

sesuatu amalan syar’i dengan cara yang tepat dan benar. 

Al-Adillah ada dua macam. Pertama, satu kelompok dalil yang disepakati oleh 

semua jumhur ulama yang digunakan sebagai dasar dan sumber dalam menetapkan 

suatu amaliah dan perbuatan (adillah al-ahkam al-muttafaq ’alaiha). Kedua, 

kelompok dalil lainnya di mana hal itu para jumhur ulama berbeda sikapnya dan 

masih diperselisihkan (adillah al-ahkam al-mukhtalaf fiha). Kelompok dalil kedua ini 

merupakan basis dalam menemukan hukum; dan sebagian fuqaha’ mengakui dan 

sebagian fuqaha’ tidak menggunakannya bahkan terdapat pihak yang menolaknya. 

Kelompok dalil yang telah disepakati, yaitu al-Qur'an, sunnah, ijmak dan qiyas. 

Sedangkan dalil yang masih diperselisihkan terdiri atas: al-maslahah al-mursalah, al-

’urf/al-’ādah, saddu al-dzarīah, Istihsān, istishāb, syar’u man qablanā, dan mazhab 

sahābī/qaul al-sahābi. Al-adillah al-syar’iyyah dalam konteks ini adalah sinonim 

 
23 Ini termasuk istilah baru di kalangan ahli hukum Islam (fiqh), sebab muncul baru pada akhir 

abad ke XIV H atau pertengahan abad XX M. Lihat M. Ma’shum Zein, Menguasai Ilmu Ushul Fiqhi, 

Cet. I, (Yogyakarta:Pustaka Pesantren,2016), h. 59 

24 Abdul Wahhāb Khallāf, Ilm Usūl al- Fiqh (Jakarta:al-Majelis al- A’la al- Indonesia li al-

Dakwah,1972), 20 
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dengan adilah al-ahkām, ushūl al-ahkām, al-mashādir al-tashrī’iyyah li al-ahkām, 

yakni sumber-sumber hukum dalam Islam.25 

Kemudian apabila umat Islam mengkaji perkembangan kajian usul fiqh 

kontemporer,  salah satu di antaranya, kitab Ma’alim Ushūl al-Fiqh ‘Inda Ahli Sunnah 

wa al-Jama’ah, karya Muhammad Husain al-Jizanī. Al-Jizanī sebagai ulama yang 

hidup pada era milineal ini, merupakan sosok ulama yang kemudian mengembangkan 

konsep sunnah tarkiyah sebagai metode dalam menetapkan hukum. 

Muhammad Husain al-Jizānī membahas konsep sunnah tarkiyah pada pasal 

yang kedua (adillah al-ahkām al-muttafaq ’alaihā ( dalil-dalil yang disepakati dalam 

menetapkan hukum adalah al-Qur’an, sunnah, ijma’, qiyas. Sunnah tarkiyah masuk 

dalam pembahasan dalil yang kedua yaitu sunnah, al-Jizanī menjelaskan kehujjahan 

sunnah terbagi menjadi lima, pertama kehujjahan sunnah secara umum, kedua, 

kehujjahan sunnah Istiqlaliyah, ketiga, kehujjahan Af’ālu al-Rasūl, keempat, 

kehujjahan sunnah taqrīriyah, kelima, kehujjahan sunnah tarkiyah. Al-Jizanī di 

dalam membahas kehujjahan sunnah tarkiyah, menukil riwayat dari para sahabat 

tentang eksistensi sunnah tarkiyah, kemudian menjelaskan syarat-syarat sunnah 

tarkiyah dapat dijadikan hujjah, dan kesimpulan sunnah tarkiyah.26  

Namun tidak cukup sampai disitu, Muhammad Husain al-Jizānī kemudian 

menulis risalah kecil yang berjudul “Sunnah al-Tark wa Dalālatuhā ‘Ala al-Ahkām 

al-Syar’iyyah”.27 Di dalam risalah tersebut, al-Jizānīmenjelaskan secara luas dan 

mendalam, hal ini yang kemudian menurut peneliti, menunjukkan semakin kuat dalil 

 
25 Abdul Wahhāb Khallāf, Ilm Usūl al- Fiqh,...h. 21 

26 Muhammad bin Husain al-Jizanī, Ma’ālim Ushūl al-Fiqh ‘Inda Ahli Sunnah wa al-

Jama’ah, (Cet.XII; Damman: Dār Ibnu al-Jauzī, 1436 H), h. 117-133  

27 Menurut peneliti, kitab Sunnah al-Tark wa Dalālatuha ‘Ala al-Ahkām al-Syar’iyyah, 

minimal menjadi tambahan informasi bagi kalangan yang menolak kehujjahan sunnah tarkiyah, 

khsusnya para pendukung ‘Abdullāh bin Muḥammad bin Ṣiddiq al-Ghumārī, dan mati-matian membela 

argumentasi beliau apalagi bertaqlid buta, kemudian tidak mau mengkaji atau membandingkan dengan 

ulama yang tidak sejalan dan seirama dengan pemahaman al-Ghumari, terlebih lagi kalau ada klaim 

“kamilah pengikut ahli sunnah wa al-Jama’ah atau merasa paling benar ”, tapi karena ini masalah  

khilafiyah ijtihādiyah, maka perlu penulis tegaskan bahwasanya, agama ini dibangun di atas ilmu, 

berdalil dengan al-Qur’an dan al-Sunnah berdasarkan pemahaman salaf shalih, inilah istilah yang 

kemudian disalah pahami oleh sebagian kaum muslimin.  
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dan keyakinan al-Jizaniy tentang kehujjahan sunnah tarkiyah, karena dalam 

muqaddimah, al-Jizaniy menjelaskan sebab menulis risalah tersebut, yaitu 

berdasarkan hasil telaah dan kajian yang mendalam terhadap perkataan para ulama 

diantaranya, Imam Badruddin al-Zarkasyi dalam kitabnya al-Bahru al-Muhīth, Ibnu 

Taimiyah, Ibnu al-Qayyim, al-Syāthibī, Muhammad al-‘Urūsiy Abdul Qadir, 

Muhammad Sulaiman al-Asyqar. 28   

Lebih lanjut, Muhammad Husain al-Jizanī mengatakan sunnah tarkiyah 

merupakan bagian dari al-sunnah al-muthahirah, dan hujjah mu’tabarah. Al-Jizanī 

dalam menjelaskan sunnah tarkiyah agar mudah memahaminya yaitu pertama-tama 

al-Jizanī membagi tark Nabi saw. menjadi lima bagian: Pertama, al-Tark al-Jibilī 

atau al-‘Adī. Kedua, al-Tark al-Khas bihi. Ketiga, al-Tark al-Mashalahī. Kempat, al-

Tark Bayanī atau al-Tark al-Tasyri’ī. Kelima, al-Tark li ‘Adami al-Qudrah. Setelah 

itu al-Jizanī menjadikan al-Tark Bayanī atau al-Tark al-Tasyrī’ī sebagai sinonim dari 

sunnah tarkiyah.29  

Kemudian al-Jizanī mendefinisikan  al-Tark Bayanī atau al-Tark al-Tasyrī’ī 

(sunnah tarkiyah) yaitu:  

 30هِ تِ مّ  لِأُ انً يَ ب َ  هِ يح ضِ تَ قح مُ  ودِ جُ وُ  عَ مَ  يءِ الشَّ  لَ عح صلى الله وسلم فِ  هُ كُ رح ت َ 

Artinya:  

Nabi saw. meninggalkan suatu perbuatan bersamaan dengan adanya faktor 
yang menuntut mengerjakan perbuatan tersebut sebagai bentuk syari’at bagi 
umatnya.  

Oleh karena itu, apabila suatu perbuatan yang ditinggalkan oleh Rasulullah 

saw. menunjukkan keharaman hal tersebut, maka ketika itu, wajib meninggalkan apa 

yang ditinggalkan oleh Rasulullah saw. Hanya saja, hal ini tidak belaku secara 

 
28 Lihat kitab Sunnah al-Tark wa Dalālatuha ‘Ala al-Ahkām al-Syar’iyyah. Beliau 

menjelaskan secara detail al-Tark dan Sunnah tarkiyah dari berbagai sudut pembahasan, baik itu dari 

sisi hakikatnya, kehujjahannya, pengaruhnya, hubunganya dengan mashlahah mursalah, dampaknya 

dan lain-lain. 

29 Muhammad bin Husain al-Jizanī, Sunnah al-Tark  wa Dalālatuha ‘ala al-Ahkām al-

Syar’iyyah.( Cet.1; Damman : Dār Ibnu al-Jauzī,1431 H), h. 31-33 

30 Muhammad bin Husain al-Jizanī, Sunnah al-Tark  wa Dalālatuha ‘ala al-Ahkām al-

Syar’iyyah,...h. 38 
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mutlak, sebab hanya sekedar meninggalkan suatu perbuatan tidaklah menunjukkan 

keharaman hal tersebut. Akan tetapi, perbuatan tersebut menjadi haram, tatkala pada 

hal tersebut ada qarīnah (indikasi) yang menunjukkan atas keharamannya.31 

Contohnya Nabi saw. shalat ‘Ied tanpa dikumandangkan adzan dan iqamah dan 

Rasulullah saw. meninggalkan perayaan Maulid Nabi saw.32  

Al-Jizānī berdalil dengan pernyataan para sahabat secara sharīh terkait shalat 

‘Ied yang riwayat ini dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dalam sunannya dan 

dishahihkan oleh Imam al-Nawawī dalam Majmu’nya :33  

 لَا بِ   دَ يح ى العِ لَّ صلى الله عليه و سلم صَ   اللهِ   لَ وح سُ رَ   نَّ أَ   ، رضي الله عنهاسٍ بَّ عَ   نِ ابح   نِ عَ  
 34. رواه أبو داود ةٍ امَ قَ  إِ لَا وَ  انٍ ذَ أَ 

Artinya:  

Dari Ibnu ‘Abbas r.a. bahwasanya Rasulullah saw. shalat ‘Ied tanpa 

dikumandangkan adzan dan iqomah. (HR. Abu Daud)  

Menurut peneliti, hal inilah yang kemudian membedakan antara kitab usul 

fiqh karya ulama sebelumnya, dengan kitab usul fiqh karya ulama kontemporer yang 

ditulis oleh Muhammad Husain al-Jizānī, kalau yang sebelumnya, peneliti belum 

menemukan pembahasan secara khusus tentang sunnah tarkiyah. Akan tetapi, apabila 

mengkaji lebih dalam studi perkembangan usul fiqh karya ulama kontemporer, maka 

pasti akan menemukan pembahasan secara khusus tentang konsep sunnah tarkiyah 

sehingganya peneliti mendukung dan mempertahankan kehujjahan konsep sunnah 

tarkiyah ini.  

Namun demikian rumusan al-Jizanī tentang sunnah tarkiyah ini masih 

didiskusikan oleh banyak ilmuan muslim, ada yang setuju dengan konsep al-Jizanī 

 
31 Muhammad bin Husain al-Jizanī, Sunnah al-Tark  wa Dalālatuhā ‘ala al-Ahkāmī al-

Syar’iyyah,...h. 57 

32 Muhammad bin Husain al-Jizanī, Sunnah al-Tark  wa Dalālatuhā ‘ala al-Ahkāmī al-

Syar’iyyah,...h. 33 

33 Muhammad bin Husain al-Jizanī, Ma’alim Ushūl al-Fiqh ‘Inda Ahli Sunnah wa al-

Jama’ah,...h. 129 

34 Abu Daud Sulaimān bin Asy’ats al-Sijistānī, Sunan Abu Daud, Tahqīq Muhammad 

Muhyiddin Abdu Al-Hamīd, Juz. I, ( Dār al-Fikr,t.th ),h. 298 
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dengan alasan bahwa sunnah tarkiyah dapat mengantisipasi agar umat Islam tidak 

terjerumus ke dalam bid’ah atau kepada suatu amalan yang tidak disyari’atkan dan 

dicontohkan oleh Rasulullah saw. Ada juga yang kurang setuju, bahkan secara tegas 

mengatakan sunnah tarkiyah tidak dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum 

dengan alasan bahwa penetapan sunnah tarkiyah adalah monopoli kaum salafi wahabi 

dan hanyalah pendapat mereka yang suka mengada-ada.35 Banyak di antara mereka 

yang merujuk kepada kitab “Husnu al-Tafahhum wa  al-Darki fi Mas’alatit Tarki”, 

karya Abdullāh bin Muḥammad bin al-Ṣiddiq al-Ghumārī sehingga mereka tetap saja 

melaksanakan amalan-amalan yang belum pernah dilakukan oleh Nabi saw. dan 

dikategorikan sebagai sunnah tarkiyah.  

Al-Ghumārī dalam kitabnya tersebut, tatkala membahas sunnah tarkiyah 

menggunakan istilah tark Nabi saw. Kemudian al-Ghumārī mendefinisikan tark Nabi 

saw. yaitu:  

  يْحِ غَ   نح مِ   حُ الِ الصَّ   فُ لَ السَّ   هُ كَ ترحُ يَ   وح أَ   هلح عَ فح ي َ   ا لحَ ئً ي ح صلى الله عليه و سلم شَ   نَّبُِ ال  كَ ترحُ يَ   نح أَ 
  ئِ يح الشَّ  كَ لِ ذَ   نح عَ  يِ هح لن َّ بِِ   رٌ ث َ أَ  وح أَ  ثٌ يح دِ حَ  تَِ يَح  نح أَ 

َ
 36هُ تَ اهَ رَ كَ   وح أَ  هُ يمَ رِ ى تَح ضِ تَ قح ي َ  كِ وح ترحُ الم

Artinya: 

Suatu amalan yang ditinggalkan dan tidak dilakukan Nabi saw. atau 
ditinggalkan oleh salafus shalīh, tanpa adanya hadits atau atsar yang melarang 
amalan yang ditinggalkan tersebut yang menunjukkan perbuatan tersebut 
haram atau makruh. 
 
Meninggalkan suatu amalan saja tanpa disertai nash lain yang menunjukkan 

bahwa hal tersebut terlarang, bukanlah hujjah yang melarang sesuatu tersebut, 

meskipun pada akhirnya memang meninggalkan sesuatu tersebut ternyata 

disyari'atkan. Ada dua hal yang perlu diperhatikan dari kasus ini: Pertama, sesuatu 

yang ditinggalkan tersebut dilarang, namun pelarangan ini bukan karena sesuatu 

tersebut ditinggalkan (al-tark). Kedua, ada dalil lain yang menunjukkan sesuatu 

tersebut dilarang.37 

 
35https://salafytobat.wordpress.com/category/dalil-shahih-bolehnya-mengkhususkan-amal-

ibadah-pada-hari-hari-tertentu/. Diakses 2 Desember 2020. 

36 Abdullāh bin Muḥammad bin al-Ṣiddiq al-Ghumārī, Ḥusn al-Tafahhum wa al-Dark li 

Mas’alah al-Tark (Cet. 1; Cairo:Maktabah al-Qāhirah, 1423 H/2002 M), h. 9 

37 Abdullāh bin Muḥammad bin al-Ṣiddiq al-Ghumārī, Ḥusn al-Tafahhum wa al-Dark li 

Mas’alah al-Tark,...h. 11 

https://salafytobat.wordpress.com/category/dalil-shahih-bolehnya-mengkhususkan-amal-ibadah-pada-hari-hari-tertentu/.%20Di
https://salafytobat.wordpress.com/category/dalil-shahih-bolehnya-mengkhususkan-amal-ibadah-pada-hari-hari-tertentu/.%20Di
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Oleh karena itu, Abdullāh bin Muḥammad bin Ṣiddiq al-Ghumārī secara tegas 

mengatakan dalam muqaddimah kitabnya menolak kehujjahan sunnah tarkiyah. Di 

antara dalil yang al-Ghumārī sebutkan adalah firman Allah swt. QS. al-Hasyr/ 29 : 7 

 وَمَا آتََكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نََاَكُمح عَنحهُ فاَن حتَ هُوا 

Terjemahnya: 

“Apa yang diberikan Rasulullah saw. bagimu terimalah, dan apa yang 

dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah.” 

Dalam ayat ini, Allah tidak menyatakan فانتهوا تركه   dan apa yang..“ وما 

ditinggalkan Rasulullah saw. maka tinggalkanlah”. Maka dengan demikian al-tark 

(meninggalkan sesuatu) tidak menunjukkan sesuatu tersebut dilarang.38 Di antara 

contoh amalan yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi saw. akan tetapi hukumnya 

boleh dilakukan menurut al-Ghumārī yaitu perayaan Maulīd Nabi saw., perayaan 

Isrā’ Mi’rāj, menghidupkan malam nisfu sya’bān, mengartar jenazah dengan dzikir 

dan lain-lain.39 

Kemudian apabila membaca karya ilmiah peneliti belakangan, mereka 

mengatakan bahwa sunnah tarkiyah tidak dapat dijadikan hujjah dengan alasan 

“perkembangan ajaran Islam yang begitu pesatnya sehingga mengakibatkan banyak 

terjadi hal-hal baru yang tidak pernah terjadi dan dialami oleh Nabi dan tiga abad 

setelah Nabi saw. ditambah lagi dengan terjadinya asimilasi antara Islam dan budaya 

baru menyebabkan banyaknya perubahan dan tambahan-tambahan di dalam ajaran 

Islam. Karena realita selalu berkembang sedangkan teks tidak.”40  

Menurut peneliti setelah membaca dan mengkaji beberapa karya ilmiah 

ataupun jurnal yang menolak kehujjahan sunnah tarkiyah, pada hakikatnya mereka 

 
38 Abdullāh bin Muḥammad bin al-Ṣiddiq al-Ghumārī, Ḥusn al-Tafahhum wa al-Dark li 

Mas’alah al-Tark,...h. 12 

39 Abdullāh bin Muḥammad bin al-Ṣiddiq al-Ghumārī, Ḥusn al-Tafahhum wa al-Dark li 

Mas’alah al-Tark,...h. 12 dan 28 

40 Azhar Amrullah Hafizh, Konsep al-Tark dalam Ushul Fiqh dan Implikasinya Terhadap 

Beberapa Masalah Furu’iyah. Tesis.Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2017. h. 4 
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mengikuti pemahman Abdullāh bin Muḥammad bin al-Ṣiddiq al-Ghumārī dalam 

kitabnya “Ḥusn al-Tafahhum wa al-Dark li Mas’alah al-Tark” hal ini terlihat dari 

definisi tark Nabi saw. sampai pada kesimpulan hukum bahwa sunnah tarkiyah tidak 

dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum. 

Demikian ikhtilaf para ulama dalam memahami eksistensi sunnah tarkiyah 

dan dalil yang mereka gunakan, sampai zaman sekarang masih terjadi ikhtilaf dan 

belum ada titik temu yang bisa mendamaikan atau memberikan solusi terbaik tentang 

ikhtilaf yang terjadi di kalangan mereka karena setiap kelompok menganggap dalilnya 

yang paling kuat dan paling paling benar, bahkan di antara mereka terutama di zaman 

sekarang ini, ada kelompok yang ekstrim (mutasyaddid) mudah membid’ahkan dan 

menyesat-nyesatkan suatu amalan dengan dalil amalan tersebut tidak dilakukan oleh 

Nabi saw. Kemudian ada juga kelompok yang bermudah-mudahan (mutasahil) dalam 

melakukan suatu amalan, walaupun amalan tersebut tidak ada dalil yang sharih yang 

menjadi landasan amalan tersebut. Maka dalam hal ini seorang harus bersikap adil, 

ilmiah dalam menyampaikan dalil dan saling toleransi dalam menyikapi perbedaan 

pendapat yang terjadi di antara para ulama apalagi kalau perbedaan itu dalam masalah 

khilafiyah ijtihadiyah.  

Maka dalam hal ini Nabi saw. menegaskan dengan sabdanya:  

حَكَمَ  إِذَا  يَ قُولُ:  وَسَلَّمَ  عَلَيحهِ  صَلَّى اللهُ  اللََِّّ  رَسُولَ  عَ  أنََّهُ سََِ العَاصِ،  بحنِ  روِ  عَمح عَنح 
أَجح  فَ لَهُ  طأََ  أَخح ثَُُّ  تَ هَدَ  فاَجح حَكَمَ  وَإِذَا  راَنِ،  أَجح فَ لَهُ  أَصَابَ  ثَُُّ  تَ هَدَ  فاَجح .رواه رٌ الْاَكِمُ 

 41البخاري 
Artinya:  

Dari Amr Ibn al-Ash r.a. dia mendengar Rasulullah saw. bersabda, “Apabila 
salah seorang hakim telah ijtihad (berusaha mencarikebenaran) lalu dia benar 
maka dia meraih dua pahala, dan jika berhukum berdasarkan ijtihad lalu salah 
maka dia mendapat satu pahala.” (HR. al-Bukhari dan Muslim) 

Hadits ini menunjukkan tentang adanya khilaf yang boleh. Sebab, pandangan 

mujtahid dan pemahaman mereka tentu berbeda-beda, sehingga pasti terjadi 

 
41 Muhammad bin Ismāil Abū Abdullāh al-Bukhārī al-Ju’fī, Shahīh al-Bukhārī. Tahqīq 

Muhammad Zuhair bin Nāshir Al-Nāshir, Juz.IX, (Cet.I,Thūqun Najah, 1422 H), h.108  
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perbedaan dan perselisihan dalampenetapan hukum. Ibnu Taimiyah mengatakan, 

“Jelaslah bahwa mujtahid, sekalipun salah, dia meraih satu pahala karena 

kesungguhannya. Kesalahannya diampuni, karena benar dalam semua hukum itu 

mustahil atau sulit sekali adanya.42 

Hal ini ditegaskan pula oleh Imam Malik bin Anas berkata:  

ُ عَلَيحهِ وَسَلَّمَ  لهِِ وَيُ رَدُّ إِلا صَاحِبَ هَذَا الحقَبَحِ صَلَّى اللََّّ  .43كُلُّ أَحَدٍ يُ ؤحخَذُ مِنح قَ وح
Artinya  

“Setiap orang boleh diambil atau ditolak perkataannya, kecuali pemilik 

kuburan ini (Nabi saw)”  

Intinya peneliti menegaskan bahwa amanah ilmiah yang menjadi prinsip etika 

penulisan karya ilmiah. Secara sederhana, amanah ilmiah yang dimaksud yaitu yang 

dijelaskan para ulama dengan rumusan:  

 44لُ يح لِ الدَّ فَ  ايً عِ دَّ مُ  وح ، أَ ةُ حَ الصِّ لاً فَ قِ نَ  تَ نح كُ   نح إِ 
Artinya:  

 Apabila engkau mengutip, maka kutiplah dengan benar, atau mengklaim 

sesuatu maka datangkanlah dalilnya (argumentasinya)  

Dan sikap seorang muslim mau menerima kebenaran dari mana saja kebenaran 

itu datang, hal ini sebagaimana yang diwasiatkan oleh Abdullah bin Mas’ud r.a.  

ا بً ي ح بِ حَ   انَ كَ   نح إِ وَ   هُ دُّ رُ ف َ   لٍ طِ بَابِ   كَ تََ أَ   نح مَ وَ ا  دً يح عِ ا بَ ضً غَ ب ح مُ   انَ كَ   نح إِ وَ   هُ لح بِ اقح فَ   قٍّ بَِ   كَ تََ أَ   نح مَ 
 45ابً ي ح رِ قَ 

Artinya: 

Barang siapa yang datang kepadamu membawa kebenaran, maka terimalah ia 
meskipun ia adalah orang yang amat dibenci lagi jauh. Dan barang siapa yang 
datang kepadamu membawa kebatilan, maka tolaklah ia meskipun ia adalah 
orang yang amat dicintai lagi dekat . 

 
42Ahmad bin Abdul Halīm Abu al-Abbas Ibnu Taimiyah, Majmu’ al-Fatāwa. Tahqīq 

Abdurrahman bin Muhammad bin Qāsim. Juz.XX, (Saudi Arabiyah: Majma’ al-Malik, 1416 H), h. 252 

43 Syamsuddin Abū al-Khair Muhammad bin Abdurrahmān bin Muhammad al-Sakhawī,al-

Maqāsidal-Hasanah. Tahqīq Muhammad ‘Utsmān al-Khasyat, Cet.I, (Beirūt: 1405 H/1985 M), h. 513  

44‘Alawi bin Abdul Qadir dkk, al-Mausū’ah al-Aqdiyah, Juz. I (Mauqi’ al-Durari al-Sanniyah 

‘ala Internet,1433 H), h.119 

45 Muhammad bin al-Husain bin Muhammad al-Husain al-Armawī, Raudah al-Umarā’ wa  

Dauhah al-Wuzarā’.Cet. I, (Riyādh: Maktabah al-‘Ubaikān, 1430 H/2009 M), h. 53 
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Dari latar belakang inilah, peneliti termotivasi untuk mengkaji lebih luas dan 

mendalam tentang eksistensi sunnah tarkiyah dalam kajian usul fiqh kontemporer,  

dengan alasan bahwa sunnah tarkiyah bagian dari sunnah Nabi saw. Sunnah 

merupakan penjelas bagi al-Qur’an dan al-Qur’an tidak dapat dipahami dengan baik 

dan tepat tanpa al-sunnah, ini dari satu sisi. Dari sisi lain, sunnah tarkiyah ini dapat 

digunakan untuk menutup terbukanya pintu kebid’ahan dan men-takhshish 

(mengkhususkan) beberapa dalil umum yang dijadikan pegangan oleh para penganjur 

bid’ah.  

Kemudian alasan yang lain, sunnah tarkiyah sangat mendukung penguatan 

sunnah Nabi saw. mengandung penjelasan tentang kesempurnaan syari’at Islam dari 

segala aspek sehingganya tidak seorang pun yang berhak menambahnya atau 

menguranginya dan kebanyakan kaum muslimin tidak mengetahui perihal bagian 

sunnah Nabi yaitu sunnah tarkiyah dan hal yang terpenting juga yaitu terjadi khilaf di 

antara ulama kontemporer dalam memahami kehujjahan sunnah tarkiyah sehingga 

menjadi jelas dan terang dalil yang kuat dan bisa dijadikan hujjah. 

Oleh karena itu, agar tidak terjadi salah paham atau gagal paham dalam 

memahami eksistensi sunnah tarkiyyah, peneliti mengkaji dalam bentuk tesis dengan 

mengambil sebuah judul: Eksistensi Sunnah Tarkiyah dalam Fiqh Islam.  

B. Rumusan Masalah.                                            

Dari penjelasan di atas, dapat dirumuskan sebuah masalah yang sangat 

mendasar yaitu “Bagaimana eksistensi sunnah tarkiyah dalam fiqh Islam?  

Agar pembahasan lebih terfokus pada pokok masalah yang diteliti, maka dapat 

dijabarkan pada beberapa sub masalah sebagai berikut:   

1. Bagaimana hakikat makna sunnah tarkiyah dalam fiqh Islam ? 

2. Bagaimana bangunan argumentasi sunnah tarkiyah dalam fiqh Islam ? 

3. Bagaimana implikasi makna sunnah tarkiyah terhadap beberapa masalah 

furu’iyah ? 
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C. Definisi Operasional dan Ruang lingkup Pembahasan. 

1. Pengertian Judul  

Agar terhindar dari pemahaman dan penafsiran yang keliru dalam 

memahami subtansi dari judul tesis ini, maka peneliti perlu menjelaskan 

pengertian terhadap variabel-variabel yang terdapat dalam judul tesis ini 

“Eksistensi Sunnah Tarkiyah dalam Fiqh Islam.” 

a) Eksistensi.  

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, eksistensi adalah hal berada; 

keberadaan.46 terdiri dari hakikat, wujud, dampak dan hikmah 

b) Sunnah Tarkiyah 

Sa’ad Yūsuf Abū Aziz mendefinisikan sunnah tarkiyah, adalah 

perbuatan yang ditinggalkan oleh Nabi saw. meski terdapat alasan dan 

tuntutan, serta tidak ada hal yang menghalanginya untuk mengerjakan 

perbuatan tersebut.47  

Contohnya. Nabi saw. shalat ‘Ied tanpa dikumandangkan adzan 

dan iqomah.  

c) Fiqh Islam. 

Fiqh secara bahasa artinya pemahaman mendalam ( تفهم ) yang 

membutuhkan adanya potensi akal48, Sebagaimana firman Allah swt. 

dalam QS. al-Taubah/ 9 :122 

هُمح طاَئفَِةٌ ليَِ تَ فَقَّهُوا في الدِّينِ   فَ لَوحلَا نَ فَرَ مِنح كُلِّ فِرحقَةٍ مِن ح

 Terjemahnya: 

Mengapa tidak pergi tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa 

orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama.49 

 
46 https://kbbi .web.id/ eksistensi.html. Diakses tanggal 28 Mei 2021 

47 Sa’ad Yūsuf Abū Aziz, Buku Pintar Sunnah dan Bid’ah, (Pustaka al-Kautsar,2006 M ), h. 

28 

48 Louis Ma’luf, al-Munjid  fi al-Lughah  wa al-A’lam, (Beirūt: Maktabah Dār al-Fikr, 1986 

M), h. 591. Atau Muhammad bin Ali bin Muhammad al-Syaukānī, Irsyād al-Fukhūl Ila Tahqīq al-

Haqq min Ilm al-Ushūl, (Beirūt: Dār al-Fikr, t.th), h. 3   

49 Kementerian Agama,  Al-Qur’an dan Terjemahan,...h. 206 
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Sedangkan fiqh menurut istilah,50 sebagaimana yang dikemukakan oleh 

para ahli hukum Islam (fuqahā’), ialah:  

  ةِ يَ لِ مَ ة العَ يَّ عِ رح االشَّ  امِ كَ حح لأَ بِِ  مٌ لح عِ  وَ هُ  هُ فقح الِ 
َ
   51ةِ يَّ لِ يح صِ فح الت َ  ةِ لّ دِ الأَ  نَ مِ  ةِ بَ سَ تَ كح الم

 Artinya:  

Fiqh adalah ilmu yang menjelaskan hukum-hukum syara’ yang 
berkaitan dengan perbuatan (praktis) manusia yang digali dari dalil-
dalilnya yang terperinci. 

 Selanjutnya, ulama lain mengatakan bahwa fiqh ialah:  

  ةِ يَ لِ مَ ة العَ يَّ عِ رح االشَّ  امِ كَ حح الأَ  مََحمُوحعَةُ  وَ هُ  هُ فقح الِ   
َ
 52ةِ يَّ لِ يح صِ فح الت َ  ةِ لّ دِ الأَ  نَ مِ  ةِ بَ سَ تَ كح الم

Artinya:  

Fiqh adalah himpunan hukum-hukum syara’ tentang perbuatan (praktis 

manusia) yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang terperinci.  

Dari dua definisi di atas dapat dipahami bahwa definisi pertama 

memandang fiqh sebagai suatu ilmu yang di dalamnya menjelaskan masalah 

hukum, sedangkang definisi kedua memandang fiqh sebagai suatu hukum. 

Ada kemiripan pengertian fiqh sebagai suatu ilmu dan fiqh sebagai suatu 

hukum. Artinya, ketika ia dipandang sebagai ilmu maka dalam penyajiannya 

 
50 Pada awalnya fiqh diartikan sebagai “ suatu pengetahuan yang di dalamnya mencakup 

seluruh ajaran keagamaan, baik yang berhubungan dengan ushuliyah (aqidah) maupun furu’iyyah 

(amaliah praktis), sehingga istilah fiqh identik dengan pengertian syari’ah, yang meliputi hukum 

akidah, amaliah dan akhlak. Akan tetapi dalam perkembangan selanjutnya, mengingat banyaknya 

jumlah pemeluk Islam dari berbagai bangsa dan munculnya berbagai macam persoalan yang 

memerlukan fatwa hukum, maka istilah fiqh dipakai khusus untuk amaliah praktis yang diperolah 

melalui dalil-dalil syara’ yang terperinci. Lihat Muhammad Sallam Madkur, al-Madkhal fi al-Fiqh al-

Islām, (Qāhirah: Maktabah al-Nahdhah al-‘Arabiyah, 1960 M), h. 41-42  

51 Muhammad Farid Nashir, Mabāhits al-‘Ibādah fī  al-Islamī, (Qāhirah: Mathba’ah al-Ausat 

wa al-Tajlid, 1990 M), h. 5.  

52 Wahbah al-Zuhailī, Ushūl al-Fiqh al-Islamī, Juz. I, (Cet. III, Beirūt: Dār al-Fikr,1989 M), h. 
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diungkapkan secara deskriptif deduktif,53 akan tetapi ia sebagai suatu hukum, 

maka penyajiannya diungkapkan secara analisis induktif.54  

Kemudian dalam perkembangannya, istilah fiqh sering dirangkaikan 

dengan kata “al-Islam” sehingga menjadi al-fiqh al-Islam, yang diterjemahkan 

sebagai “hukum Islam”, atau dengan istlah lain, seperti al-syar’iyyah al-

Islamiyah atau al-hukm al-Islam.55  

2. Ruang Lingkup Pembahasan    

Secara substansi kaidah sunnah tarkiyah sudah ada di zaman Rasulullah saw. 

sahabat dan tabi’in, hanya saja istilah sunnah tarkiyah baru dipopulerkan oleh ulama 

kontemporer.  

Adapun ruang lingkup penelitian ini hanya terbatas pada eksistensi sunnah 

tarkiyah dalam fiqh Islam. Peneliti mengkaji bangunan argumentasi sunnah tarkiyah 

dan implikasi makna dari sunnah tarkiyah terhadap masalah furu’iyyah dan analisis 

yang digunakan adalah analisis konten.  

D. Kajian Pustaka  

Sejauh penelitian peneliti, belum menemukan kitab para ulama mutaqaddimin 

yang  secara khusus membahas tentang al-tark secara tersendiri di dalam kajian usul 

fiqh. Akan tetapi tidak bisa dinafikan secara umum, tidak adanya kitab yang 

membahas secara khusus, kemudian mengambil kesimpulan bahwa al-tark ini tidak 

ada pembahasannya dalam kitab para ulama. Sebenarnya ada pembahasan al-tark ini , 

hanya saja para ulama menyebutkan hanya berupa isyarat 56 karena menurut mereka 

 
53 Sebab analisis datanya tidak keluar dari lingkup simple dan sifatnya deduktif sebab 

berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum atau kulli yang diaplikasikan untuk menjelaskan 

seperangkat data atau menunjukkan kompasari atau hubungan antara seperangkat data yang  satu dan 

seperangkat data yang lain. Lihat Bambang Sunggono, Methodelogi Penelitian Hukum, (Jakarta: Raja 

Grafindo Persada, 2002), h. 38-39  

54 Sebab analisis  datanya mengarah pada populasi dan sifatnya infrensial (takhiri) yang 

berdasarkan data simple yang sudah digeneralisasikan menuju data populasi. Lihat Bambang 

Sunggono, Methodelogi Penelitian Hukum,..h. 38-39  

55 M. Ma’shum Zein. Menguasai Ilmu Ushul Fiqhi,...h. 29 

56 Misalnya Imam Syāfi’ī mengatakan:  

كاا   وَلَكِنَّا نتََّبِعُ السُّنَّةَ فِع لاا أوَ  ترَ 

Artinya: 
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al-tark adalah suatu perbuatan dan itulah yang berjalan dikalangan mereka, para 

ulama menyinggung tark Nabi di sela-sela pembahasan al-‘af’alu (perbuatan-

perbuatan Nabi saw).  

Namun ada juga ulama yang merinci pembahasan al-tark, tidak hanya sekedar 

mengisyaratkannya, diantaranya, Ibnu Hazm (w. 465 H) dalam kitabnya al-Ihkām fī 

Ushūl al-Ahkām.57 Kemudian al-Sam’anī (w. 489 H) dalam kitabnya Qawāthi’u al-

Adillah.58 Dan al-Amidī (w. 631H) dalam kitabnya, al-Ihkām fī Ushūl al-Ahkām.59 

Dan Badruddin al-Zarkasyī (w. 794 H) dalam kitabnya al-Bahru al-Muhīth.60     

Kemudian Imam al-Shan’anī termotivasi untuk mencari alasan tentang 

pandangan para ulama ushul yang membagi sunnah Nabi saw. berupa perkataan, 

perbuatan dan taqrir, dan pembagian ini yang banyak disebutkan para ulama usul, dan 

tidak menyebutkan al-tark, sebab al-tark termasuk perbuatan karena al-tark adalah al-

kaff (menahan) dan menahan merupakan suatu jenis perbuatan. 61 

Ada juga para ulama yang merinci dan membahas secara mendalam tentang 

al-tark ini, misalnya Ibnu Taimiyah,(w. 728 H), dalam kitabnya, Majmū’ al-Fatāwā,62 

 
Akan tetapi kami hannyalah mengikuti sunnah, dengan cara mengamalkan apa yang 

dicontohkan oleh Rasulullah saw dan meninggalkan apa yang beliau tinggalkan.  

Lihat nukilan dalam kitab Fathul Barī (III: 475) ketika al-Hafizh Ibn Hajar mensyarah Bab   مَن  

نيَ نِ ال يَمَانيَِّي نِ ) ك  تلَِم  إلََِّّ الرُّ (لَم  يَس  .Para ulama yang berpendapat untuk tidak menyentuh kecuali dua rukun ka’bah 

(Hajar Aswad dan Rukun Yamani). Lihat Ahmad bin ‘Ali bin Hajar Abu Al-Fadl al-Asqalanī, Fathu 

al-Bārī Syarh Shahīh al-Bukhārī, Juz. III, (Beirūt: Dār al-Ma’rifah,1379 H), h. 475 

57 Abu Muhammad ‘Ali bin Ahmad bin Sa’īd bin Hazm al-Andalusī al-Qurthubī al-Zhāhirī, 

al-Ihkām fī Ushūl al-Ahkām, Juz. I, (Cet.I; Qāhirah: Dār al-Hadīts,1404 H), h. 28 

58 Manshur bin Muhammad bin Abdul Jabbār bin Ahmad al-Marwazī al-Sam’anī, Qawāthi’u 

al-Adillah fī al-Ushūl, Tahqīq Muhammad Hasan Muhammad Ismā’il al-Syāfi’ī, Juz. I, (Cet.I; Beirūt: 

Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah,1418 H), h. 311 

59 Ali bin Abu Ali bin Muhammad bin Sālim al-Tsa’labī al-Amidī, al-Ihkām fī Ushūl al-

Ahkām, Tahqīq Sayyid al-Jumailī, Juz. I, (Cet. I; Beirūt: Dār al-Kitab al-‘Arabī,1404 H), h. 227 

60 Badruddin Muhammad bin Abdullah bin Buhadir al-Zarkasyī, al-Bahru al-Muhīth fī Ushūl 

al-Fiqh, Juz.III, (Beirūt:Dār al-Kutub al’Ilmiyah, 1421 H), h. 260 

61 Muhammad bin Ismā’il al-Amir al-Shan’anī, Ijābah al-Sāil Syarh Bughyatuh al-Amalī, 

Tahqīq Hasan bin Ahmad dan Hasan Muhammad al-Ahdal, (Cet. I; Beirūt: Muassasah al-Risālah, 1986 

M), h. 81 

62 Ahmad bin Abdul Halīm Abu al-Abbas Ibnu Taimiyah, Majmū’ al-Fatāwā, Tahqīq 

Abdurrahman bin Muhammad bin Qāsim. Juz. XXVI,...h.172 
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dan Ibnu al-Qayyim, (w. 852 H), dalam kitabnya, I’lām al-Muwāqi’in,63 dan Syāthibī 

(w. 890 H) dalam kitabnya, al-Muwafaqāt. 64 

Lebih lanjut dari kalangan ulama mutākhirīn, diantaranya, al-Mardawī (w.885 

H), dalam kitabnya, al-Tahbīr Syarh al-Tahrīr,65 dan Ibnu al-Najjār (w. 972 H) dalam 

kitabnya, Syarh al-Kaukab al-Munir,66 dan al-Syaukānī (w.1250 H) dalam kitabnya 

Irsyād al-Fuhūl ilā Tahqīq al-Haqq Min ‘Ilm al-Ushūl.67 

Ada beberapa penelitian yang menjadikan sunnah tarkiyah sebagai objek 

kajian utamanya dari kalangan ulama kontemporer yang peneliti ketahui  di antaranya, 

disertasi doktoral di Universitas Ummu Durman yang ditulis oleh Syekh Dr.Yahya 

bin Ibrahim Khalil “Al-Sunnah al-Tarkiyah:Mafhūmuhā, Hujjiayatuhā, Atsaratuhā, 

Al-Asilatu Al-Wāridah ‘Alaihā.” Khalīl menggunakan istilah sunnah  tarkiyah dalam 

kajiannya, Menurut peneliti khalil sangat baik mendeskripsikan sunnah tarkiyah, 

dalil-dalil syar’i dan contoh-contoh sunnah tarkiyah ini dalam berbagai masalah 

akidah dan syari’ah. Khalīl juga mengutip pernyataan para ulama mujtahid, baik dari 

para imam empat madzhab yang populer maupun ulama-ulama besar lainnya. Di 

samping itu Khalīl juga mencatat sejumlah sanggahan dan syubhat yang ada dan 

memberikan bantahannya.  

Disertasi karya Syekh Dr. Muhammad Sulaiman al-Asyqar yang akhirnya 

memberikannya gelar doktor dari Universitas al-Azhar jurusan usul fiqh “Af’āl al-

 
63 Muhammad bin Abu Bakar bin Ayyub bin Sa’ad Syamsuddin bin Qayyim al-Jauziyah, 

I’lām al-Muwaqi’in ‘an Rabb al-‘Alamīn. Tahqīq Thāha Abdu al-Ra’uf Sa’ad, Juz. II, (Qāhirah: 

Maktabah al-Kulliyah al-Azharī,1388 H), h. 389 

64 Ibrahim bin Musa bin Muhammad al-Lakhamī al-Ghurnatī al-Syāthibī, al-Muwafaqāt, 

Tahqīq Abū Ubaidah Masyhūr bin Hasan Alu Salmān, Juz. IV, (Cet.I; Dār Ibn Affān, 1417 H), h. 423 

65 ‘Alāuddin Abu al-Hasan ‘Ali bin Sulaimān al-Mardawī al-Dimasyqī al-Shalihī al-Hanbalī, 

al-Tahbīr Syarh al-Tahrīr fī Ushūl al-Fiqh, Tahqīq Abdurrahman al-Jibrin, ‘Audh al-Qarnī dan Ahmad 

al-Sirah, Juz.III (Cet.I; Riyādh: Maktabah al-Rusyd,1421H), h. 1432 

66 Muhammad bin Ahmad bin Abdul Aziz bin Ali al-Futuhī, Syarah al-Kaukab al-Munīr, 

Tahqīq Muhammad al-Zuhailī dan Naziyah Hammad, Juz. II, (Cet.II; Maktabah al-‘Ubaikān, 1418H), 

h.165   

67 Muhammad bin ‘Ali bin Muhammad bin ‘Abdullah al-Syaukānī, Irsyād al-Fuhūl ilā Tahqīq 

al-Haq Min ‘Ilm al-Ushūl, Tahqīq Ahmad Uzwu ‘Ināyah, Juz. I, (Cet.I; Dār al-Kitab al-‘Arabī,1419H), 

h.119 
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Rasūl wa Dalālatuha ‘Alā al-Ahkām al-Syar’iyah”. Disertasi yang akhirnya 

diterbitkan oleh Muassasah al-Risālah, al-Asyqar membahas al-tark dan 

mengklasifikasikannya termasuk pekerjaan yang tidak jelas, (al-af’āl ghair al-

sarīhah). Al-Asyqar membahas al-tark dengan sangat detail. Ia menjelaskan definisi, 

lalu apakah al-tark dapat menjelaskan sesuatu atau tidak, dan lain sebagainya. 

Disertasi doktoral di Universitas Islam Madinah jurusan Ushūl Fiqh. Karya 

Syekh Dr. Muhammad bin Husain bin Hasan al-Jizani. “Ma’ālim Ushūl al-Fiqh ‘Inda 

Ahli Al-Sunnah wa al-Jama’ah”. Disertasi yang akhirnya diterbitkan olah Dar Ibnu 

al-Jauzī, Al-Jizanī sangat baik dalam mendeskripsikan tentang sunnah tarkiyah, 

pembagian sunnah, kehujjahan sunnah, kehujjahan perbuatan Nabi saw.  pembagian 

perbuatan Nabi saw. kehujjahan sunnah tarkiyah, syarat menjadikan sunnah tarkiyah 

sebagai hujjah, kedudukan sunnah tarkiyah dan bangunan sunnah tarkiyah. 

Kitab karya Muhammad bin Husain bin Hasan al-Jizanī. “Sunnah al-Tark wa 

Dalālatuha ‘Alā al-Ahkām al-Syar’iyah”. Dalam bukunya ini al-Jizanī mengupas 

Sunnah al-Tark dari berbagai dimensi baik itu hakikatnya, kehujjahannya, dan 

dampaknya. 

Tesis karya Muhammad Rubhi Muhammad Mallah yang memberikannya gelar 

Master dari Fakultas Dirasah Ulya Universitas al-Najah al-Wataniyah di Nablus 

Palestina “al-Tark ‘Inda al-Ushūliyyīn”. Dalam tesisnya tersebut, Mallah membahas 

definisi al-tark dan pembagiannya, al-tark menurut ahli sufi, dan dampak dari 

perbedaan dalam mengerjakan al-tark atas pendapat ahli fiqh. 

Kitab karya Mutawallī al-Barājiliī. Diterbitkan oleh Dār al-Salafiyah “Dirāsah 

fī Ushūl al-Fiqh Mashādir al-Tasyrī’.  Mutawally membahas sunnah tarkiyah secara 

detail, kemudian mengutip pendapat para ulama dan membawakan dalil-dalil sunnah 

tarkiyah.  

Kitab karya Abdullah bin Yūsuf al-Judayyi’ “Taisīr Ilmu Ushūl Al-Fiqh. Al-

Judayyi” sanagat baik dalam menjelaskan pengertian sunnah, pembagiannya dan 

kaidah sunnah tarkiyah.   
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Kitab karya Syekh Abdullāh bin Muḥammad bin al-Ṣiddīq al-Ghumārī, 

diterbitkan oleh Maktabah al-Qāhirah, 1423 H/2002 M. “Husn al-Tafahhum wa al-

Dark li Mas’alah al-Tark”. Pada dasarnya kitab “Husn al-Tafahhum wa al-Dark li 

Mas’alah al-Tark” merupakan bagian dari kitab“ Itqān al-Shun’ah fī Tahqīq Ma’nā 

al-Bid’ah” al-Ghumārī dalam kitab tersebut membahas tark Nabi secara khusus pada 

bagian terakhir. Pada kitab tersebut, al-Ghumārī menjelaskan pengertian  tark Nabi 

saw. dan menjelaskan kemungkinan-kemungkinan mengapa Nabi saw. meninggalkan 

suatu amalan. Akan tetapi, al-Ghumārī sangat minim dalam mengungkapkan dalil 

yang sharīh dari al-Qur’an dan Sunnah serta pemahaman para sahabat, tābi’īn dan 

tābi’ut tābi’īn dalam memahami tark Nabi  saw. dan al-tark menurut al-Ghumārī 

tidak menunjukan atas keharaman, melainkan kebolehan. al-tark juga bukanlah hujjah 

dalam menetapkan sebuah hukum. al-Ghumārī berargumen bahwa dalam menetapkan 

hukum harus ada dalil larangannya secara khusus. al-Ghumārī sangat berbeda dengan 

beberapa penelitian sebelumnya, baik dari sisi mendefinisikan tark Nabi saw. sampai 

kepada implikasi hukum tark Nabi saw., kesimpulannya al-Ghumārī membolehkan 

semua amalan yang tidak pernah dikerjakan oleh Nabi saw. sehingga tidaklah 

berlebihan kalau dikatakan kitab al-Ghumārī tersebut menjadi rujukan utama oleh 

kalangan peneliti Mu’āshirīn (kontemporer). Di antara yang menonjol dalam 

mengikuti pemahaman al-Ghumārī yaitu Dr. ‘Isā bin Abdullāh bin Muhammad bin 

Manī’ al-Huamairī dalam kitabnya “ al-Bid’ah al-Hasanah Ashlun Min Ushūl al-

Tasyrī’. Demikian juga Wahbī Sulaimān Ghawajī al-Albanī dalam kitanya “ 

Kalimatun ‘Ilmiyahtun Hadiatun fī al-Bid’ah wa Ahkāmihā.  

Adapun karya ilmiah dalam bahasa Indonesia seperti Konsep al-Tark dalam 

Ushul Fiqh dan Implikasinya Terhadap Beberapa Masalah Furu’iyah.” Tesis yang 

ditulis oleh Azhar Amrullah Hafizh. Kesimpulan dari tesis ini, menjelaskan bahwa 

ada dua model implikasi dari al-tark yaitu penetapan dan penolakan. Hal ini 

berdasarkan bahwa al-tark tidak dianggap sebagai sumber pengambilan istimbāt 

hukum di dalam kajian usul fiqh, dan jika al-tark berdiri sendiri tanpa ada indikator 

eksternal yang melingkupinya, maka ia hanya menetapkan satu hukum saja yaitu 
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kebolehan. Dan menurut peneliti, tesis ini dalam pembahasannya mengikuti 

pemahaman al-Ghumārī, karena penulis tesis ini, mengikuti definisi al-tark yang 

dibuat oleh Abdullāh al-Ghumārī.68 Sehingga hasil kesimpulannya sama dengan al-

Ghumārī. 

Kemudian jurnal yang berjudul “ Rekontruksi Akibat Hukum Atas Sikap Nabi 

saw.Yang meninggalkan Suatu Amalan Tertentu (Tark al-Nabi).” Jurnal yang ditulis 

oleh Bakhrul Huda. Kesimpulannya, al-tark Nabi saw. tidak dapat dijadikan sebagai 

metode penetapan hukum dan tidak akan menimbulkan hukum apa pun sampai ada 

sumber hukum lainnya yang dapat menguatkan eksistensinya yang mengharamkan, 

memakruhkan atau membolehkannya. Menurut peneliti, kesimpulan penulis jurnal ini 

dibangun di atas dasar pemahaman Abdullāh al-Ghumārī, karena beliau mensyaratkan 

harus ada dalil yang tegas melarang amalan atau perbuatan tersebut.69  

Selanjutnya jurnal yang berjudul “ Bid’ah dan al-Tark dalam Hukum Islam : 

Satu Penelitian Awal.”Jurnal yang ditulis oleh Syed Mohd Jeffri Syed Jaafar, Saadan 

Man dan Mohd Hafiz Jamaluddin. Kesimpulannya, tidak terdapat perbedaan yang 

jelas antara bid’ah dan al-tark, karena kedua-duanya mencakup perkara yang tidak 

dilakukan oleh Rasulullah saw. Namun disebabkan banyak hadits yang melarang 

amalan bid’ah, tetapi tidak terdapat satu dalil atau kaidah yang menyatakan al-tark itu 

menunjukkan hukum haram. maka perlu dibedakan antara istilah-istilah, bid’ah 

hasanah, bid’ah dhalah dan al-tark. Al-tark tidak boleh dijadikan sandaran di dalam 

menetapkan suatu hukum, melainkan dijelaskan sebab terjadinya al-tark.70 Menurut 

penulis tentang al-tark dari kesimpulan di atas, perlu ditegaskan bahwa al-tark bisa 

dijadikan sandaran dalam menetapkan suatu hukum, apabila Nabi saw. meninggalkan 

suatu perbuatan sebagai bentuk tasyrī’ kepada umatnya.  

 
68 Azhar Amrullah Hafizh, Konsep al-Tark dalam Ushul Fiqh dan Implikasinya Terhadap 

Beberapa Masalah Furu’iyah. Tesis.Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2017. 

69 Bakhrul Huda, Rekontruksi Akibat Hukum Atas Sikap Nabi saw.Yang meninggalkan Suatu 

Amalan Tertentu (Tark al-Nabi, Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam,20.1 

(2017):147-180.  

70 Syed Mohd Jeffri Syed Jaafar, Saadan Man dan Mohd Hafiz Jamaluddin. Bid’ah dan al-

Tark dalam Hukum Islam : Satu Penelitian Awal.” Jurnal Syari’ah .26.3 (2018):383-404 
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Adapun penelitian ini lebih dalam memfokuskan pengkajiannya kepada 

eksistensi sunnah tarkiyah dalam fiqh Islam, peneliti ingin mengkaji dalil dan 

hujjahnya, serta implikasi hukum terhadap beberapa masalah furū’iyyah. Peneliti 

ingin mengungkap sejauh mana eksistensi sunnah tarkiyah dapat menjadi hujjah 

dalam menetapkan hukum. Semua ini akan dijadikan paparan dan pembahasan dalam 

tesis ini.  

E. Kerangka Teoretis  

Menurut Abdul Mustaqim, dalam sebuah penelitian kerangka teori sangat 

dibutuhkan, hal ini untuk membantu untuk memecahkan masalah dan 

mengidentifikasi masalah yang hendak diteliti. Kerangka teori diperlukan untuk 

memperlihatkan ukuran-ukuran atau kriteria yang dijadikan dasar untuk membuktikan 

sesuatu.71 

Dalam menyusun tesis ini, peneliti harus melakukan kajian literatur terlebih 

dahulu guna mengetahui dan menelaah sumber-sumber pustaka yang relevan dengan 

objek penelitian. Kajian literatur yang baik menjadi persyaratan yang wajib bagi 

setiap penelitian karya ilmiah, baik untuk penjabaran, mempertajam permasalahan, 

merumuskan hipotesis, merumuskan konsep-konsep, menentukan dasar-dasar yang 

dipergunakan dalam mengumpulkan data, analisa data maupun dalam menafsirkan 

data.72 Dengan kata lain bahwa kajian pustaka atau literatur-literatur yang relevan 

dengan penelitian penulis, digunakan sebagai landasan dan kerangka acuan dalam 

melaksanakan penelitian. 

Untuk dapat mengetahui eksistensi sunnah tarkiyah dalam fiqh Islam, perlu 

untuk terlebih dahulu mengetahui penjelasan teori sunnah tarkiyah terutama dari al-

Qur’an, hadits Rasulullah saw. ijma’ para sahabat., tabi’in, dan tabiut tabi’in73 dan 

para ulama di antaranya:  

 
71 Abdul Mustaqim, Epistemologi Tafsir Kontemporer, (Yogyakarta: LKIS, 2012),h.20 

72 Moh. Kasiran, Metodologi Penelitian (Cet. I; Malang: UIN-Malang, 2008 M), h. 111. 

73 Merekalah yang dinamakan dengan istilah al-salaf al-shalīh. ‘al-Salaf ’ artinya mereka 

yang telah berlalu. Sedangkan kata ‘al-shalīh’ artinya baik. Maka ‘al-salafus al-shālih’ maknanya 

secara bahasa ialah setiap orang baik yang telah mendahului kita. Sedangkan secara istilah, maknanya 

ialah tiga generasi pertama dari umat ini, yang meliputi para sahabat, tābi’īn, dan tābi’ut tābi’īn. 
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1. Dalil Al-Qur’an  

Adapun dalil sunnah tarkiyah firman Allah swt. dalam  QS. al-Ahzāb/ 33: 21  

وَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنح كَانَ يَ رحجُو   َ لَقَدح كَانَ لَكُمح في رَسُولِ اللََِّّ أُسح خِرَ وَذكََرَ اللََّّ مَ الْح َ وَالحيَ وح اللََّّ
 كَثِيْاً 

Terjemahnya:   

Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik 
bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) 
hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah swt.74 

Para ulama Ushūliyyūn (ahli usul fiqh) berargumen dengan ayat ini atas 

kehujjahan perbuatan Rasulullah. Dan bahwa hukum asalnya, umat Islam itu bersuri 

teladan kepadanya dalam semua hukum, kecuali ada dalil syar’i yang mengecualikan 

kekhususan Nabi saw. Keteladanan itu ada dua macam: keteladanan yang baik dan 

keteladanan yang buruk. Keteladanan yang baik ada pada Rasulullah. Orang yang 

meneladani  Nabi saw. berarti menelusuri jalan yang dapat mengantarkannya kepada 

kemuliaan Allah swt., yaitu jalan yang lurus. Sedangkan bersuri teladan kepada selain 

Nabi saw., apabila menyalahi Nabi saw., maka itulah teladan yang buruk. Seperti 

perkataan kaum musrikin saat mereka diseru oleh para Rasul untuk meneladani 

mereka, "Sesungguhnya kami mendapati bapak-bapak kami menganut suatu agama, 

dan sesungguhnya kami orang-orang yang mendapat petunjuk dengan (mengikuti) 

jejak mereka." (QS. Al-Zukhruf/ 43 : 22). Suri teladan yang baik ini hanya akan 

ditelusuri dan diikuti oleh orang yang menginginkan Allah dan Hari akhir. Hal itu 

terjadi karena iman yang dimilikinya, rasa takut kepada Allah dan mengharapkan 

pahala kepada-Nya, takut akan siksa-Nya yang semuanya mendorongnya untuk 

meneladani Rasulullah.75 

 
Sebagaimana ditegaskan dalam hadits Nabi saw dari sahabat Abdullāh bin Mas’ūd berkata, Nabi 

bersabda:  

Sebaik-baik manusia ialah mereka yang hidup di zamanku, kemudian yang datang setelah mereka, 

kemudian yang datang setelahnya lagi. (HR.al-Bukhārī dan Muslim) 

74 Kementerian Agama, Al-Qur’an dan Terjemahan,...h. 420 

75 Abdurrahman bin Nāshir al-Sa'dī, Taisīr al-Karīm al-Rahmān fī Tafsīr Kalām al-

Mannān,...h. 776 
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Mengenai arti sikap meneladani Rasulullah saw. (al-ta’assī) dapat 

dikemukakan bahwa sikap dalam arti aktif dan bisa pula dalam arti pasif. Sikap 

meneladani dalam arti aktif maksudnya, setiap muslim melakukan perbuatan yang 

telah dilakukan oleh Rasulullah saw. atas dasar dikehendakinya perbuatan itu oleh 

beliau dan cara yang ditempuh olehnya. Sikap meneladani dalam arti pasif 

maksudnya, setiap muslim meninggalkan perbuatan yang telah ditinggalkan oleh 

Rasulullah (sunnah tarkiyah) atas dasar tidak dikehendakinya perbuatan itu dan cara 

yang ditempuh olehnya.76 

2. Dalil Hadits. 

Dalil eksistensi sunnah tarkiyah dalam hadits Nabi saw. dari Anas bin Malik 

meriwayatkan :  

يَ قُولُ:  عَنحهُ،   ُ اللََّّ رَضِيَ  مَالِكٍ  بحنَ  أنََسَ  عَ  أنََّهُ سََِ الطَّوِيلُ،  حُميَحدٍ  أَبِ  بحنُ  حُميَحدُ  بََنََ  أَخح
طٍ إِلََ بُ يُوتِ أزَحوَاجِ النَّبِِّ صَلَّى اللهُ عَلَيح  ألَُونَ عَنح عِبَادَةِ النَّبِِّ جَاءَ ثَلاثَةَُ رَهح هِ وَسَلَّمَ، يَسح

مُح تَ قَالُّوهَا، فَ قَالُوا: وَأيَحنَ نََحنُ مِنَ النَّبِِّ صَلَّ  بَوُا كَأَنََّ عَلَيحهِ وَسَلَّمَ، فَ لَمَّا أُخح ى صَلَّى اللهُ 
عَلَيحهِ وَسَلَّمَ؟ قَدح غُفِرَ لَهُ مَا تَ قَدَّمَ مِنح ذَنحبِهِ وَمَ  ا تَََخَّرَ، قاَلَ أَحَدُهُمح: أمََّا أنََ فإَِنِّّ اللهُ 

أعَحتَزلُِ   أنََ  آخَرُ:  وَقاَلَ  أفُحطِرُ،  وَلَا  رَ  الدَّهح أَصُومُ  أنََ  آخَرُ:  وَقاَلَ  أبََدًا،  اللَّيحلَ  أُصَلِّي 
وَسَ  عَلَيحهِ  اللهُ  صَلَّى  اللََِّّ  رَسُولُ  فَجَاءَ  أبََدًا،  أتََ زَوَّجُ  فَلاَ  أنَ حتُمُ النِّسَاءَ  فَ قَالَ:  إلِيَحهِمح،  لَّمَ 

وَأفُحطِرُ  أَصُومُ  لَكِنِّّ  لَهُ،  وَأتَ حقَاكُمح  شَاكُمح للََِِّّ  لَأَخح إِنِّّ  وَاللََِّّ  أمََا  وكََذَا،  قُ لحتُمح كَذَا  ،  الَّذِينَ 
 77.رواه البخاري وَأُصَلِّي وَأرَحقُدُ، وَأتََ زَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنح رَغِبَ عَنح سُنَّتِِ فَ لَيحسَ مِنِّّ 

Artinya :  
Telah mengabarkan kepada kami Humaid bin Abi Humaid al-Thawil, 
bahwasanya dia mendengar Anas bin Malik r.a. berkata: Tiga orang Sahabat 
datang ke rumah istri-istri Nabi, mereka bertanya tentang ibadahnya 
Rasulullah saw. Setelah mendapat penjelasan, maka mereka merasa bahwa 
ibadah mereka tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan ibadahnya 
Rasulullah saw. sehingga mereka berkata: "apa harganya ibadah kita bila 
dibandingkan dengan ibadahnya Nabi saw, padahal dosa beliau yang lalu dan 
yang akan datang telah diampuni Allah! 
Lantas, salah seorang dari mereka berkata: “Aku akan shalat sepanjang 
malam, selamanya." Yang kedua mengatakan: 

 
76 Muhmmad Sulaiman al-Asyqar, Af’āl al-Rasūl wa Dalālatuhā ‘alā al-Ahkām al-Syar’iyyah, 

Juz.I (Cet.V; Beirūt: Maktabah al-Risālah, 1417 H/199 M), h. 274 

77 Muhammad bin Ismāil Abū Abdullāh Al-Bukhārī al-Ju’fī, Shahīh al-Bukhārī, Tahqīq 

Muhammad Zuhair bin Nāshir Al-Nāshir, Juz.VII,...h. 2  
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“Aku akan terus berpuasa sepanjang tahun dan tidak akan berbuka, 
selamanya." Adapun yang ketiga mengatakan: 
“Aku akan menjauhi wanita dan tidak menikah, selamanya." Mendengar 
tentang sikap ketiga Sahabat itu, Rasulullah pun datang lalu berkata:  
 “Benarkah kalian yang berkata begini dan begitu? Ketahuilah, demi Allah, 
akulah hamba yang paling takut dan paling bertakwa kepada-Nya. Kendati 
demikian, aku puasa dan berbuka, aku shalat malam dan tidur, dan aku pun 
menikahi wanita. Barang siapa tidak menyukai sunnahku (yang seperti itu), 
maka ia bukan termasuk golonganku. (HR. Muttafaqun ‘Alaihi) 

Hadits ini secara jelas menggambarkan bahwa tiga orang sahabat tersebut 

melakukan ibadah yang disyariatkan secara asal, tetapi dengan cara yang tidak 

dicontohkan Nabi saw. 

Menurut peneliti, hukum asal shalat malam dan berpuasa (sunnah), dan 

menikah adalah disyariatkan di dalam Islam. Akan tetapi, kaifiyat (tata cara) yang 

digunakan tiga orang sahabat tersebut, ditinggalkan (tidak dipraktikkan) oleh Nabi 

saw. dan tidak pernah dicontohkan, maka beliau pun mengingkari dan menolak 

ibadah mereka. Penolakan Nabi saw. terhadap cara beribadah tiga orang sahabat itu, 

merupakan pembenaran terhadap sabdanya yang lain: 

هَا  ةُ شَ ائِ عَ   نِّ تح بَََ خح أَ  عَن ح  لَ مِ عَ   نح : مَ الَ صلى الله عليه وسلم قَ   اللهِ   لَ وح سُ رَ   نَّ ، أَ رَضِيَ اللهُ 
 78رواه مسلم .دٌ رَ  وَ هُ  ف َ نَ رُ مح أَ  هِ يح لَ عَ  سَ يح  لَ لًا مَ عَ 

Artinya: 

Telah mengabarkan kepadaku (al-Qasim bin Muhammad) Aisyah r.ha. 
bahwasanya Rasulullah saw. bersabda: Barang siapa mengamalkan suatu 
perbuatan yang tidak ada perintah dari kami maka (amalnya) ditolak. (HR. 
Muslim). 

Jadi suatu amalan yang menurut hukum asal disyariatkan namun 

pelaksanaannya tidak mengikuti petunjuk dan perintah Nabi saw. maka amal itu tidak 

diterima. Hadits ini sekaligus mengingatkan bahwa sekadar niat yang baik tidak 

cukup dalam beramal. Karena ia tidak serta-merta menjadikan suatu amalan menjadi 

baik dan diterima di sisi Allah swt. tetapi juga harus sesuai dengan cara yang 

diajarkan oleh Rasulullah saw. Oleh karena itu, pada akhir pengingkarannya Nabi 

saw. mengatakan: “Barang siapa tidak menyukai sunnahku, ia bukan golonganku.”79  

 
78 Muslim bin Hajjaj Abū al-Hasan al-Qusyairī al-Naisabūrī, al-Musnad al-Shahīh al-

Mukhtashar, Tahqīq Muhammad Fu’ad Abdul Bāqī, Juz. III,...h.1343 

79 Mizan Qudsiyah, Kaidah-Kaidah Penting Mengamalkan Sunnah,..h. 63 
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Menurut peneliti dari penjelasan al-Qur’an dan Hadits di atas, para ulama 

kemudian merumuskan kaidah dalam masalah ibadah agar ibadah sah dan diterima di 

sisi Allah swt.  

a. Kaidah Landasan Ibadah 

Menurut Abdurrahman bin Nāshir al-Sa’dī dalam kitabnya “al-Qawā’id wa al-

Ushūl al-Jāmi’ah wa al-Furūq wa al-Taqāsim al-Badī’ah al-Nāfi’ah”, Ia 

mengatakan: 

أَ لَ عَ   ةٌ يَّ نِ بح مَ   ةُ عَ ي ح رِ الشَ  ِ لَ صح ى  وَ ودِ بُ عح مَ لح لِ   صُ لَا خح الإِ  :ينح  ، 
ُ
عليه   لِ وح سُ لرَّ لِ   ةُ عَ اب َ تَ الم الله  صلى 

 80وسلم

Artinya : 

Syariat (Islam) dibangun di atas dua usul/pondasi: ikhlas kepada yang 

disembah (Allah swt.) dan mengikuti Rasulullah saw.  

Kemudian Walīd bin Rāsyid al-Su’aidān dalam kitabnya,“Talqīh al-Afhām al-

‘Aliyyah bi Syarh al-Qawā’id al-Fiqhiyyah”, Walīd menyebutkan kaidah fiqhiyyah 

dalam masalah ibadah:  

 81ةِ عَ اب َ المتَ  وَ  صِ لَا خح لإِ بِِ  لاَّ إِ  ةُ ادَ بَ العِ  لُ بَ قح ت ُ  لاَ 
Artinya:  

Tidak akan diterima suatu ibadah kecuali dilandasi dengan keikhlasan dan 

mengikuti Rasulullah saw. 

Selanjutnya, Imam Ahmad dan para fuqahā’ ahli hadits, Imam al-Syāfi’ī 

termasuk di dalamnya berkata:  

هَا إِلاَّ مَا شَرَعَهُ اللََُّّ  رعَُ مِن ح َصحلَ في الحعِبَادَاتِ الت َّوحقِيفُ، فَلَا يُشح  82 إِنَّ الأح
Artinya: 

 
80 Abdurrahman bin Nashir al-Sa’dī, al-Qawā’id wa al-Ushūl al-Jāmi’ah wa al-Furūq wa al-

Taqāsim al-Badī’ah al-Nāfi’ah, Tahqīq Khālid bin ‘Ali bin Muhammad al-Musyaiqī, (Maktabah Ibn 

Sa’diy, t.th), h. 37 

81 Walīd bin Rāsyid al-Su’aidān, Talqīh al-Afhām al-Aliyyah  bi Syarh al-Qawā’id al-

Fiqhiyyah,...h. 53 

82 Ahmad bin Abdul Halim Abū al-Abbas Ibnu Taimiyah, al-Qawā’id al-Nūrāniyah al-

Fiqliyah, Tahqiq Ahmad bin Muhammad al-Khalil, Juz. I, (Saudi ‘Arabiyah: Dar Ibn Al-Jauziyah,1422 

H), h.164 dan Ahmad bin Abdul Halīm Abu al-Abbas Ibnu Taimiyah, Majmū’ al-Fatāwā, Tahqīq 

Abdurrahman bin Muhammad bin Qāsim. Juz.29,...h.17 
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“Hukum asal ibadah adalah tawqīf (diam sampai ada dalil), maka tidak ada 

syariat dari ibadah tersebut, kecuali apa yang di syariatkan oleh Allah swt.” 

Ibadah merupakan tauqifiyah, yaitu tidak ada satu ibadah pun yang 

disyariatkan kecuali berdasarkan al-Qur’an, Sunnah dan Ijmak para Sahabat, sehingga 

Ibnu Katsir mengatakan:  

 هُ نَّ لِأَ   ةٌ عَ دح بِ   وَ : هُ   ةِ ابَ حَ الصَّ   نِ عَ   تح بُ ث ح ي َ   لحَ   لٍ وح ق َ وَ   لٍ عح  فِ في   نَ وح لُ قُوح ي َ ف َ   ةِ اعَ مَ الَ وَ   ةِ نَّ السُّ   لُ هح أَ وَ 
لَ يْحً خَ   انَ كَ   وح لَ  إِ نَ وح قُ ب َ سَ ا  لِأَ هِ ليح   ا وح رُ دَ بَِ   دح قَ وَ   لاَّ إِ   يْحِ الَ   الِ صَ خِ   نح مِ   ةً لَ صح ا خَ وح كُ ترحُ يَ   لحَ   مح نََُّ ، 
 83ا هَ ي ح لَ إِ 

Artinya: 

“Dan ahlu al-sunnah wal Jama’ah mereka mengatakan: Semua perbuatan dan 
perkataan yang tidak ada ketetapan dari para sahabat adalah bid’ah karena 
seandainya itu baik, pasti mereka telah mendahului kita melakukan hal 
tersebut, sesungguhnya mereka sedikit pun tidak pernah meninggalkan 
kebaikan, kecuali sungguh mereka bersegera terhadapnya.” 

Oleh karena itu, seluruh praktik ibadah yang tidak disyariatkan Allah swt. dan 

Rasul-Nya serta tidak dipraktikkan oleh para sahabat, maka termaksud bid’ah 

mardudah (bid’ah yang tertolak).84 Sebagaimana sabda Nabi saw.  

: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيحهِ وَسَلَّمَ: هَا، قاَلَتح ُ عَن ح دَثَ    عَنح عَائِشَةَ رَضِيَ اللََّّ مَنح أَحح
 85رواه البخاري .في أمَحرنَِ هَذَا مَا ليَحسَ فِيهِ، فَ هُوَ رَد  

Artinya:  

Dari Aisyah r.ha. berkata, Rasulullah saw. bersabda: “Barangsiapa yang 

membuat perkara baru dalam agama, maka ia tertolak.” (HR. al-Bukhārī). 

Maksudnya, amalnya tidak diterima, pelakunya berdosa dan berada dalam 

kesesatan yang nyata. Sebab, amal itu termaksud kemaksiatan bukan ketaatan 

meskipun dipandang sebagian besar manusia baik dan telah menyebar di tengah 

masyarakat. Maka, hendaklah setiap muslim beribadah dengan ajaran yang telah 

disyariatkan dan beramal sesuai ajaran dari al-Qur’an dan Sunnah, serta tidak 

 
83 Abu al-Fidā’ Ismā’il bin Umar bin Katsīr al-Qurasyi al-Dimasyqī, Tafsīr al-Qur’an al-

‘Azhīm, Tahqīq Sāmī bin Muhammad Salamah, Juz.VII,..h. 278 

84 Zainal Abidin bin Syamsuddin, Akidah Muslim,(Landasan Pokok Ahli Sunnah waal-

Jama’ah) Cet. I, ( Jakarta Timur: Pustaka Imam Bonjol, 2014),h. 247 

85 Muhammad bin Ismāil Abū Abdullāh Al-Bukhārī al-Ju’fī, Shahīh al-Bukhārī,...h. 5  
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membuat kebid’ahan dalam ajaran agama meskipun dianggap baik oleh kebanyakan 

orang, karena semua perkara bid’ah merupakan kesesatan.86 

Bahkan hal ini ditegaskan oleh Imam Malik bin Anas r.a. berkata: 

لَامِ  ُ عَلَيحهِ وَسَلَّمَ خَانَ  مَنِ اب حتَدعََ في الإحِسح عَةً يَ راَهَا حَسَنَةً، زَعَمَ أَنَّ مَُُمَّدًا صَلَّى اللََّّ بِدح
لَكُمح دِ  مَلحتُ  أَكح مَ  الحيَ وح يَ قُولُ:   َ مَئِذٍ (3المائدة:)ينَكُمح  الرّسَِالَةَ، لِأَنَّ اللََّّ يَ وح يَكُنح  فَمَا لحَ   ،

مَ دِينًا   87دِينًا، فَلَا يَكُونُ الحيَ وح

Artinya: 

“Barang siapa yang membuat bid’ah di dalam Islam yang ia menganggap 
sebagai bid’ah hasanah, maka sesungguhnya ia telah menuduh bahwa 
Muhammad saw. telah berkhianat di dalam (menyampaikan) risalah. Karena, 
sesungguhnya Allah telah berfirman: “Pada hari ini Aku telah sempurnakan 
bagi kamu Agama kamu.” Maka, apa yang tidak menjadi agama pada hari itu, 
niscaya tidak akan menjadi Agama pada hari ini.” 

Alangkah bagusnya perkataan Imam Malik di atas yang menunjukkan betapa 

tingginya fiqih (pemahaman) beliau. Bahwa, apa saja yang tidak menjadi bagian 

agama pada hari itu (yakni ketika turunya ayat di atas), pasti tidak menjadi bagian 

agama pada hari ini. Yakni, segala sesuatu yang tidak masuk ke dalam ajaran Islam 

pada hari itu, pasti akan menjadi ajaran Islam pada hari ini. Perkataan Imam Malik di 

atas juga menunjukkan, bahwa bid’ah hasanah (bid’ah yang baik) tidak ada di dalam 

Islam. Karena senua bid’ah di dalam Islam sesat.88   

 

 

b. Makna dan Cakupan Ibadah. 

Ibadah merupakan salah satu tujuan penciptaan manusia. Allah swt. telah 

memberitakan kepada manusia bahwa Dia menciptakan jin dan manusia hanya untuk 

beribadah kepada-Nya. Allâh swt. berfirman dalam QS. Adz-Dzâriyât/51:56 

نحسَ إِلاَّ ليَِ عحبُدُونِ  نَّ وَالإحِ  وَمَا خَلَقحتُ الحِ
 

86 Zainal Abidin bin Syamsuddin, Akidah Muslim,(Landasan Pokok Ahli Sunnah wa al-

Jama’ah),...h. 247 

87 Ibrahīm bin Musā bin Muhammad al-Lakhamī al-Ghurnathī al-Syāthibī, al-I’tishām. Tahqīq  

Sulaim bin ‘Ied al-Hilalī, Juz.I (Cet. I, Saudi: Dār Ibn ‘Affān,1412H/1992M), h. 64 

88 Abdul Hakim bin Amir Abdat, Risalah Bid’ah, Cet. IX, (Jakarta: Mu’awiyah bin Abi 

Sufyan, 2018 M), h. 67 
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Terjemahnya: 

Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka 

beribadah kepada-Ku.89  

Dan untuk merealisasikan tujuan tersebut, diutuslah para rasul dan kitab-kitab 

diturunkan. Orang yang betul-betul beriman kepada Allah swt. tentu akan berlomba-

lomba dalam beribadah kepada Allah swt. akan tetapi, karena ketidaktahuan tentang 

pengertian atau jenis-jenis ibadah, sebagian manusia hanya fokus terhadap ibadah 

tertentu saja, misalnya shalat, zakat, atau puasa. Padahal, jenis-jenis ibadah sangatlah 

banyak. 

Luasnya cakupan ibadah dapat lihat dari definisi ibadah yang dijelaskan oleh 

para ulama.  

1. Definisi Ibadah  

Ibadah secara bahasa berasal dari kata bahasa Arab yaitu “abida - ya’budu-

‘abdan -‘ibādatan” yang berarti taat, tunduk, patuh dan merendahkan diri. Kesemua 

pengertian itu mempunyai makna yang berdekatan. Seseorang yang tunduk, patuh dan 

merendahkan diri dihadapan yang disembah disebut “ābid” (yang beribadah).90 

Menurut Ibnu Sayyidah Ibadah secara bahasa adalah   التذليل  artinya 

kerendahan, seperti perkataan bangsa Arab, “معبد  artinya jalan yang ”طريق 

merendah karena diinjak oleh telapak kaki. Dan menurut al-Jauhariy Ibadah adalah    

التذلل و   ketundukan atau kepatuhan dan kerendahan, dan ibadah adalah الضوع 

ketaatan.91  

Sedangkan, ibadah secara istilah, para ulama telah menjelaskannya dengan 

ungkapan yang berbeda-beda, namun intinya sama. 

 
89 Kementerian Agama, Al-Qur’an dan Terjemahan,...h. 523 

90 A Rahman Ritonga Zainuddin. Fiqh Ibadah ,(Jakarta:Gaya Media Pratama,1997 M), h. 1 

91 Abdullāh bin Abdul ‘Aziz bin Hammādah al-Jibrin, Tahdzīb Tashīl al-‘Aqīdah al-

Islāmiyyah, Cet. I, (Riyādh: Fahrasah Maktabah al-Malik Fahd al-Wathaniyah Atsna al-Nasyr, 1425 

H), h. 38 
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Sebagaimana penjelasan Ibnu Taimiyah (w. 728 H) : 

لِ   ُُ الحعِبَادَة جَامع  م  اسح الحبَاطِنَة   لِّ كُ هِيَ  والأعمال  قَ حوَال  الأح من  ويرضاه  الله  يَُِبهُ  مَا 
 .92وَالظَّاهِرَة

Artinya: 

“Ibadah adalah suatu istilah yang mencakup semua yang Allah cintai dan 
Allah ridhai, baik berupa ucapan atau perbuatan, yang lahir (tampak, bisa 
dilihat) maupun yang batin (tidak tampak, tidak bisa dilihat).”  

Penjelasan Imam Ibnu Taimiyah ini mencakup seluruh jenis ibadah dalam 

agama Islam. 

2. Cakupan Ibadah. 

Para ulama menjelaskan bahwa secara garis besar, ibadah dalam agama Islam 

mencakup ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah. 

a) Ibadah Mahdhah (العبادت المحضة) 
هي الأعمال والأقوال التِ هي عبادات من أصل مشروعيتها، والتِ دل الدليل من  

 93النصوص أو غيْها علي تريْ صرفها لغيْالله تعالَ 
Artinya: 

Ibadah mahdhah adalah perbuatan-perbuatan dan perkataan-perkataan yang 
asalnya memang merupakan ibadah, berdasarkan nash atau lainnya yang 
menunjukkan perkataan dan perbuatan tersebut haram dipersembahkan kepada 
selain Allah swt. 

Ibadah mahdhah ini mencakup hal-hal sebagai berikut: 

Pertama, Ibadah hati (ibadah qalbiyah) yaitu keyakinan dan amalan. 

Ibadah hati yang terbagi menjadi dua bagian:94 

1) Qaulul qalbi (perkataan hati), dan dinamakan i’tiqad (keyakinan, 

kepercayaan). Yaitu keyakinan bahwa tidak ada Rabb (Pencipta, Pemilik, 

Penguasa) selain Allâh, dan bahwa tidak ada seorangpun yang berhak 

diibadahi selain Dia, mempercayai seluruh nama-Nya dan sifat-Nya, 

 
 92 Taqyuddin Abu al-‘Abbas Ahmad bin ‘Abdul Halīm bin ‘Abdussalam bin ‘Abdullāh bin 

Abu al-Qāsim bin Muhammad bin Taimiyah al-Harānī al-Hanbalī, al-‘Ubūdiyah, Tahqīq Muhammad 

Zuhair al-Syāwisy, Cet.VII, (Beirūt: al-Maktabah al-Islāmiyah, 1426 H/2005 M), h. 44 

93 Abdullāh bin Abdul ‘Azīz bin Hammādah al-Jibrin, Tahdzīb Tashīl al-‘Aqīdah al-

Islāmiyyah,...h. 38 

94 Abdullāh bin Abdul ‘Azīz bin Hammādah al-Jibrin, Tahdzīb Tashīl al-‘Aqīdah al-

Islāmiyyah,...h. 39 
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mempercayai para malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, para Rasul-Nya, hari Akhir, 

taqdir baik dan buruk, dan lainnya. 

2)‘Amalul qalbi (amalan hati), di antaranya ikhlas, mencintai Allah swt. 

mengharapkan pahala-Nya, takut terhadap siksa-Nya, tawakkal kepada-Nya, 

bersabar melaksanakan perintah-Nya dan meninggalkan larangan-Nya dan 

lainnya. 

Kedua, Ibadah perkataan atau lisan (Ibadah Qauliyah)95 

Di antaranya adalah mengucapkan kalimat tauhid, membaca al-Qur’an, 

berdzikir kepada Allah dengan membaca tasbih, tahmid, dan lainnya, berdakwah 

untuk beribadah kepada Allah, mengajarkan ilmu syari’at, dan lainnya. 

Ketiga, Ibadah badan (Ibadah badaniyah).96  

Di antaranya adalah melaksankan shalat, bersujud, berpuasa, haji, thawaf, 

jihad, belajar ilmu syari’at, dan lainnya. 

Keempat, Ibadah harta (ibadah maliyah).97 

Di antaranya adalah membayar zakat, shadaqah, menyembelih kurban, dan 

lainnya. 

Di antara kaidah yang masyhūr yang dijadikan dalil oleh para ulama dalam 

tata cara (kaifiah) ibadah mahdhah yaitu, 

 98يْحِ رِ حح التَ  اتِ ادَ بَ  العِ في  لُ صح الأَ 
Artinya:  

“Hukum asal ibadah adalah haram (sampai adanya dalil).” 

 Sebagaimana juga kaidah yang masyhūr, 

 الأصل في العبادات التحريْ حتِ يدل الدليل على الإبِحة 
 

95 Abdullāh bin Abdul ‘Azīz bin Hammādah al-Jibrin, Tahdzīb Tashīl al-‘Aqīdah al-

Islāmiyyah,...h. 39 

96 Abdullāh bin Abdul ‘Aziz bin Hammādah al-Jibrin, Tahdzīb Tashīl al-‘Aqīdah al-

Islāmiyyah,...h. 39 

97 Abdullāh bin Abdul ‘Aziz bin Hammādah al-Jibrin, Tahdzīb Tashīl al-‘Aqīdah al-

Islāmiyyah,...h. 39 

98 Sa’ād bin Nāshir bin Abdul Azīz al- Syatsarī, Syarh al-Manzhūmah al-Sa’diyah fī al-

Qowā’id al-Fiqhiyyah, (Cet. II, Riyādh: Dār Isybiliyah, 1426 H/2005 M), h. 90 
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Artinya: 

“Hukum asal semua ibadah adalah haram, hingga ada dalil yang menunjukkan 

kebolehannya.”99 

 “(Dengan kaidah di atas) tidak boleh seseorang beribadah kepada Allah 

dengan suatu ibadah kecuali jika ada dalil dari syariat yang menunjukkan ibadah 

tersebut diperintahkan, sehingga tidak boleh bagi setiap muslim membuat-buat suatu 

ibadah baru dengan maksud beribadah pada Allah dengannya. Bisa jadi ibadah yang 

direka-reka itu murni baru atau sudah ada tetapi dibuatlah tata cara yang baru yang 

tidak dituntunkan dalam Islam, atau bisa jadi ibadah tersebut dikhususkan pada waktu 

dan tempat tertentu. Ini semua tidak dituntunkan dan diharamkan.”100 

Selanjutnya, Imam Ibnul Qayyim rah. menyebutkan kaidah dalam beribadah:  

َمحرِ  َصحلُ في الحعِبَادَاتِ الحبُطحلَانُ حَتََّّ يَ قُومَ دَليِلٌ عَلَى الأح  101لأح
Artinya: 

Asal dari peribadatan adalah batal, sampai adanya dalil yang menunjukkan 

perintahnya. 

Maka, menjalankan ibadah khusus dengan keyakinan khusus juga, tanpa 

adanya dalil yang menunjukkan itu, adalah perbuatan bid’ah dalam agama. Seperti 

keyakinan, jika Anda melakukan ini, maka akan begini, bacalah ini dengan 

mengharapkan ini, dan semisalnya, tetapi tidak memiliki dalil maka hal ini tertolak. 

Intinya peneliti tegaskan, bahwa ketika seorang mengerjakan ibadah, maka 

tidak boleh dia bertanya adakah dalil larangannya? pertanyaan seperti ini banyak 

tersebar sehingga kalau tidak ada dalil larangannya, maka mereka melakukannya. 

Akan tetapi, justru dia harus bertanya adakah perintah agama yang memerintahkan 

ibadah tersebut? Baik itu perintah wajib atau sunnah.  

 
99 Duski Ibrahīm, Kaidah-kaidah fiqih (al-Qawā’id al-Fiqhiyah), Cet. I, (Pelembang: CV. 

Amanah, 2019M), h. 62 

100 Sa’ād bin Nāshir bin Abdul Azīz al-Syatsarī, Syarh al-Manzhūmah al-Sa’diyah fī al-

Qowā’id al-Fiqhiyyah,...h. 90 

101 Muhammad bin Abū Bakr bin Ayyūb bin Sa’d Syamsuddin Ibnu Qayyim al-Jauziyah, 

I’lām al-Muwaqi’īn Al-Rabbial-‘Alamīn. Tahqīq Muhammad Abdus Salam Ibrahīm, Juz. 1, (Cet. I, 

Beirūt: Dār al-Kutub al’Ilmiyah, 1411 H/1991 M), h. 259 
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Dalil yang dijadikan hujjah menerangkan kaidah di atas adalah dalil-dalil yang 

menerangkan tercelanya perbuatan bid’ah. Bid’ah adalah amalan yang tidak 

dituntunkan dalam Islam, yang tidak ada pendukung dalil. Bid’ah yang tercela adalah 

dalam perkara agama, bukan dalam urusan dunia. 

Di antara dalil kaidah adalah firman Allah swt. dalam QS. al-Syuraa/ 26 : 21 

ينِ مَا لحَ يَحذَنح بِهِ اللََُّّ أمَح لََمُح شُركََاءُ شَرَعُوا لََمُح مِ   نَ الدِّ
Terjemahnya: 

“Apakah mereka mempunyai sembahan-sembahan selain Allah yang 

mensyariatkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan Allah ?102 

Juga didukung dengan hadits ‘Aisyah, Nabi saw. bersabda, 

عَائِشَةَ  أمَحرنَِ عَنح  دَثَ في  أَحح مَنح   : وَسَلَّمَ  عَلَيحهِ   ُ اللََّّ صَلَّى  رَسُولُ اِلله  قاَلَ   : قاَلَتح   ،
 103 رواه متفق عليه .هَذَا مَا ليَحسَ مِنحهُ فَ هُوَ رَد  

Artinya:  

Dari Aisyah r.ha. berkata Rasulullah saw. bersabda:“Barang siapa membuat 
suatu perkara baru dalam agama kami ini yang tidak ada asalnya, maka 
perkara tersebut tertolak.” (HR. Muttafaqun ‘Alaihi) 

Begitu juga hadits Aisyah r.ha. Nabi saw. bersabda, 

بََتَحنِّ عَائِشَةُ  ُ عَلَيحهِ وَسَلَّمَ قاَلَ : مَنح عَمِلَ عَمَلاً لَ ، أَخح يحسَ عَلَيحهِ أَنَّ رَسُولَ اِلله صَلَّى اللََّّ
رُنَ فَ هُوَ   104رواه مسلمرَد .  أمَح

Artinya:  

Telah mengabarkan kepadaku (al-Qasim bin Muhammad) Aisyah r.ha. 
bahwasanya Rasulullah saw. bersabda: “Barang siapa melakukan suatu amalan 
yang bukan ajaran kami, maka amalan tersebut tertolak.”(HR. Muslim) 

Begitu pula dalam hadits al-‘Irbādh bin Sariyah r.a. disebutkan bahwa Nabi 

saw. bersabda:  

ا، فإَِنَّهُ مَنح يعَِشح مِنحكُمح بَ عحدِي يً شِ بَ ا حَ دً بح عَ   نح إِ ، وَ ةِ اعَ الطَّ وَ   عِ مح السَّ وَ   ى اللهِ وَ قح ت َ بِ   مح كُ يح صِ وح أُ 
ف َ  تِلَافاً كَثِيْاً،  اخح وَ تِِ نَّ سُ بِ   مح كُ يح لَ عَ فَسَيَْىَ     اءِ فَ لَ الُ   ةِ نَّ سُ  

َ
الرَّ يِّ دِ هح الم تََْ نَ يح دِ اشِ ين  بَِ وح كُ سَّ ،  ا ا 
 

102 Kementerian Agama, Al-Qur’an dan Terjemahan,...h. 485 

103 Muslim bin Hajjaj Abū al-Hasan al-Qusyairiy al-Naisabūrī, al-Musnad al-Shahīh al-

Mukhtashar, Tahqīq Muhammad Fu’ad Abdul Bāqī, Juz. V, (Beirūt: Dār Ihyā’ al-Jīl,1334H), h. 132 

104 Muslim bin Hajjaj Abū al-Hasan al-Qusyairiy al-Naisabūrī, al-Musnad al-Shahīh al-

Mukhtashar, Tahqīq Muhammad Fu’ad Abdul Bāqī, Juz.III,...h. 63  
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 ةٍ عَ دح بِ   لَّ كُ ، وَ ةٌ عَ دح بِ   ةٍ ثَ دَ مُُح   لَّ كُ   نَّ إِ ، فَ رِ وح مُ الأُ   تِ ثَ دَ مُُح وَ   مح كُ يََّ إِ ، وَ ذِ اجِ وَ لن َّ ا بِِ هَ ي ح لَ ا عَ وح ضُّ عَ وَ 
 105.رواه أبو داودةٌ لَ لاَ ضَ 

Artinya: 

Aku wasiatkan supaya selalu bertakwa kepada Allah swt. serta tetap 
mendengar dan taati pemimpin walaupun yang memerintah kalian adalah 
seorang budak dari Habasyah. Sesungguhnya barang siapa di antara kalian 
yang hidup setelah aku, akan melihat banyak perselisihan. Oleh karena itu, 
peganglah sunahku dan sunah Khulafā’ al-Rāsyidin yang telah mendapatkan 
petunjuk, dan gigitlah dengan geraham kalian sunah itu, dan hati-hatilah 
dengan perkara yang baru, sesungguhnya setiap hal yang baru adalah bid’ah, 
dan setiap bid’ah adalah kesesatan.”(HR. Abū Dāud) 

Hadits-hadits di atas menunjukkan bahwa setiap muslim baru bisa 

melaksanakan suatu ibadah jika ada dalilnya, serta tidak boleh merekayasa suatu 

ibadah tanpa ada perintah dari Allah swt. dan Rasul-Nya. 

b) Ibadah Ghairu Mahdhah ( المحضة  غيْ العبادت ) 
التِ والأقوال  الأعمال  مشروعيتها  ليست  هي  أصل  من  تتحول  عبادات  ولكنها   ،
  106بِلنية الصالْة إلَ عبادات.

Artinya: 

Ibadah ghairu mahdhah adalah perbuatan-perbuatan dan perkataan-perkataan 
yang asalnya bukan ibadah, akan tetapi berubah menjadi ibadah dengan niat 
yang baik. 

Ibadah ghairu mahdhah ini mencakup hal-hal sebagai berikut: 

Pertama, melaksanakan wajibat (perkara-perkara yang diwajibkan) dan mandubat 

(perkara-perkara yang dianjurkan) yang asalnya tidak masuk ibadah, dengan niat 

mencari wajah Allâh swt.107 

Misalnya: Mengeluarkan harta untuk keperluan diri sendiri, seperti makan, 

minum, dan sebagainya, dengan niat menguatkan badan dalam melaksanakan ketaatan 

kepada Allâh, berbakti kepada orang tua dengan niat melaksanakan perintah Allâh 

swt. memberi nafkah kepada anak dan istri dengan niat melaksanakan perintah Allâh 

swt. mendidik anak dan membiayai sekolahnya dengan niat agar mereka bisa 

 
105 Abū Dāud Sulaimān bin Asy’ats al-Sijistānī, Sunan Abū Dāud, Juz. IV, (Beirūt: al-

Maktabah al-‘Ushriyah, t.th), h. 200  

106 Abdullāh bin Abdul ‘Aziz bin Hammādah al-Jibrin, Tahdzīb Tashīl al-‘Aqīdah al-

Islāmiyyah,...h. 39 

107 Abdullāh bin Abdul ‘Aziz bin Hammādah al-Jibrin, Tahdzīb Tashīl al-‘Aqīdah al-

Islāmiyyah,...h. 40-41 
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beribadah kepada Allah dengan baik, menikah dengan niat menjaga kehormatan diri 

sehingga tidak terjatuh ke dalam zina, memberi pinjaman hutang dengan niat 

menolong dan mencarai pahala Allâh swt. memberi hadiah kepada orang dengan niat 

mencari wajah Allah swt. memuliakan tamu dengan niat melaksanakan perintah Allah 

swt. dan memberi tumpangan kepada seorang yang tua agar sampai ke tempat 

tujuannya dengan niat mencari wajah Allah swt. demikianlah seluruh ibadah-ibadah 

tersebut di atas di berikan pahala tanpa ada perselisihan.108 

Namun, peneliti menegaskan jika perbuatan-perbuatan dan perkataan-

perkataan ini dilakukan dengan niat yang buruk akan berubah menjadi kemaksiatan, 

dan pelakunya mendapatkan dosa. Seperti, melakukan jual beli untuk mendapatkan 

harta dengan niat untuk melakukan maksiat, makan minum agar memiliki kekuatan 

untuk mencuri, mempelajari ilmu yang mubah, seperti kedokteran atau teknik, dengan 

niat untuk mendapatkan pekerjaan yang dengan pekerjaan itu dia bisa melakukan 

perbuatan maksiat. 

Jika seseorang melakukan perbuatan-perbuatan dan perkataan-perkataan ini 

dengan tanpa niat yang baik atau niat buruk, maka perbuatan tersebut tetap pada 

hukum asalnya, yaitu mubah. 

Di antara dalil yang menunjukkan hal itu sebagai ibadah adalah hadits Nabi 

saw. 

لِهِ   أهَح عَلَى  الرَّجُلُ  أنَ حفَقَ  إِذَا  قاَلَ:  وَسَلَّمَ  عَلَيحهِ   ُ اللََّّ صَلَّى  النَّبِِّ  عَنِ  عُودٍ  مَسح أَبِ  عَنح 
 109رواه البخاري .يََحتَسِبُ هَا فَ هُوَ لَهُ صَدَقَةٌ 

Artinya:  

Dari Abu Mas’ud r.a. dari Nabi saw. bersabda, “Jika seorang laki-laki 
mengeluarkan nafkah kepada keluarganya yang dia mengharapkan wajah 
Allah dengan-Nya, maka itu shadaqah baginya”. (HR. al-Bukhâri) 

Dalam hadits lain diriwayatkan: 

 
108 Abdullāh bin Abdul ‘Aziz bin Hammādah al-Jibrin, Tahdzīb Tashīl al-‘Aqīdah al-

Islāmiyyah,...h. 40 

109 Muhammad bin Ismāil Abu Abdullāh Al-Bukhārī al-Ju’fī, al-Jāmi’ al-Shahīh al-

Mukhtashar, Tahqīq Mushthafa Dību al-Bugha, Juz. I, (Cet. III; Beirūt: Dār Ibnu Katsīr, 1407 H/1987 

M), h. 40  
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ُ عَلَيحهِ وَسَ  بََهَُ أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ لَّمَ قاَلَ: إنَِّكَ لَنح عَنح سَعحدِ بحنِ أَبِ وَقَّاصٍ، أنََّهُ أَخح
فَمِ امحرأَتَِكَ  مَا تََحعَلُ في  هَا، حَتََّّ  عَلَي ح هَ اللََِّّ إِلاَّ أُجِرحتَ  تَغِي بِاَ وَجح تَ ب ح نَ فَقَةً  .رواه تُ نحفِقَ 

 110البخاري 
Artinya: 

Dari Sa’ad bin Abi Waqqash r.a. bahwasanya Rasulullah saw. bersabda, 
“Sesungguhnya engkau tidak mengeluarkan nafkah yang engkau mencari 
wajah Allah dengan-Nya kecuali engkau diberi pahala padanya, termasuk apa 
yang engkau letakan di mulut istrimu.”(HR. al-Bukhārī) 

Kedua, Meninggalkan muharramāt (perkara-perkara yang diharamkan) untuk mencari 

wajah Allah swt.111 

Termasuk dalam hal ini adalah meninggalkan riba, meninggalkan perbuatan 

mencuri, meninggalkan perbuatan penipuan, dan perkara-perkara yang diharamkan 

lainnya. Jika seorang muslim meninggalkannya karena mencari pahala Allâh, takut 

terhadap siksa-Nya, maka itu menjadi ibadah yang berpahala.112 

Namun, peneliti menegaskan jika seorang muslim meninggalkan suatu 

perbuatan maksiat karena tidak mampu melakukannya, atau karena takut terhadap had 

dan hukuman, atau tidak ada keinginan, atau sama sekali tidak pernah 

memikirkannya,  maka dia tidak mendapatkan pahala. 

Sebagaimana disebutkan dalam hadits riwayat Imam al-Bukhari rah: 

ُ عَلَيحهِ وَسَلَّمَ قاَلَ:   : إِذَا أرَاَدَ عَبحدِي يَ قُولُ اللََُّّ "عَنح أَبِ هُرَي حرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
وَإِنح   بِثِحلِهَا،  تُ بُوهَا  فاَكح عَمِلَهَا  فإَِنح  يَ عحمَلَهَا،  عَلَيحهِ حَتََّّ  تُ بُوهَا  تَكح فَلاَ  سَيِّئَةً،  يَ عحمَلَ  أَنح 

تُ بُوهَا لَهُ حَسَنَةً، وَإِذَا أرَاَدَ أَنح يَ عحمَلَ حَسَنَةً فَ لَمح يَ عحمَلحهَ  لِي فاَكح تُ بُوهَا تَ ركََهَا مِنح أَجح ا فاَكح
ضِعحفٍ  مِائَةِ  سَبحعِ  إِلََ  ثاَلَِاَ  أمَح رِ  بعَِشح لهَُ  تُ بُوهَا  فاَكح عَمِلَهَا  فإَِنح  حَسَنَةً،  ."رواه لَهُ 
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110 Muhammad bin Ismāil Abu Abdullāh Al-Bukhārī al-Ju’fī, al-Jāmi’ al-Shahīh al-

Mukhtashar, Tahqīq Mushthafa Dību al-Bugha, Juz.I,...h. 40  

111 Abdullāh bin Abdul ‘Aziz bin Hammādah al-Jibrin, Tahdzīb Tashīl al-‘Aqīdah al-

Islāmiyyah,...h. 40 

112 Abdullāh bin Abdul ‘Aziz bin Hammādah al-Jibrin, Tahdzīb Tashīl al-‘Aqīdah al-

Islāmiyyah,...h. 40 

113 Muhammad bin Ismāil Abu Abdullāh Al-Bukhārī al-Ju’fī, al-Jāmi’ al-Musnad al-Shahīh 

al-Mukhtashar, Tahqīq Muhammad Zuhair bin Nāshir Al-Nāshir, Juz. IX, (Cet.I; Thūqun Najah, 

1422H), h. 144 
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Artinya: 

Dari Abu Hurairah r.a. bahwa Rasulullah saw. bersabda, “Allah berfirman: 

Jika hamba-Ku berkeinginan melakukan keburukan, maka janganlah kamu 

menulisnya sampai dia melakukannya. Jika dia telah melakukannya, maka 

tulislah dengan semisalnya. Dan jika dia meninggalkannya karena Aku, maka 

tulislah satu kebaikan untuknya. Jika dia berkeinginan berbuat kebaikan, lalu 

dia tidak melakukannya, maka tulislah satu kebaikan untuknya. Jika dia telah 

melakukannya, maka tulislah baginya sepuluh kalinya sampai 700 kali”. (HR. 

al-Bukhari) 

Ketiga, melakukan mubāhāt (perkara-perkara yang dibolehkan) untuk mencari wajah 

Allâh swt.114  

Di antaranya tidur, makan, menjual, membeli, dan usaha lainnya dalam rangka 

mencari rezeki. Semua ini dan yang semacamnya hukum asalnya adalah mubah. Jika 

seorang muslim melakukannya dengan niat menguatkan diri untuk melaksanakan 

ketaatan kepada Allah, maka hal itu menjadi ibadah yang berpahala.115 

Dalilnya adalah hadits Abū Mas’ūd r.a. dan Sa’ad r.a. yang telah lewat. 

Demikian juga perkataan Mu’ādz bin Jabal r.a. ketika ditanya oleh Abu Musa al-

Asy’ari r.a. “Bagaimana engkau membaca al-Qur’an?” Ia menjawab: 

تَسِبُ   ُ لي، فأََحح مِ، فأَقَ حرأَُ مَا كَتَبَ اللََّّ أنََمُ أوََّلَ اللَّيحلِ، فأَقَُومُ وَقَدح قَضَيحتُ جُزحئِي مِنَ الن َّوح
مَتِِ  تَسِبُ قَ وح  116.رواه البخاري نَ وحمَتِِ كَمَا أَحح

Artinya: 

Aku tidur di awal malam, lalu aku bangun dan aku telah memberikan bagian 
tidurku, lalu aku membaca apa yang Allâh takdirkan untukku. Sehingga aku 
mengharapkan pahala pada tidurku, sebagaimana aku mengharapkan pahala 
pada berdiri (shalat) ku”.(HR. al-Bukhārī) 

Peneliti menegaskan bahwa perkara-perkara yang hukum asalnya mubah ini 

bisa mendatangkan pahala jika dijadikan sebagai sarana untuk melaksanakan ibadah 

kepada Allah swt. Akan tetapi, jika perkara mubah itu sendiri dijadikan sebagai 

 
114 Abdullāh bin Abdul ‘Azīz bin Hammādah al-Jibrin, Tahdzīb Tashīl al-‘Aqīdah al-

Islāmiyyah,...h. 41 

115 Abdullāh bin Abdul ‘Azīz bin Hammādah al-Jibrin, Tahdzīb Tashīl al-‘Aqīdah al-

Islāmiyyah,...h. 41  

116 Muhammad bin Ismāil Abū Abdillah Al-Bukhārī al-Ju’fī, al-Jāmi’ al-Musnad al-Shahīh 

al-Mukhtashar, Juz.V,...h. 161 
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ibadah yang diyakini bisa mendekatkan diri kepada Allah swt. maka dalam kondisi 

semacam ini, dia terjatuh ke dalam perbuatan bid’ah. 

Contoh, makan daging hukum asalnya mubah. Jika seseorang makan daging, 

dan meyakini bahwa makan daging itu sendiri adalah aktivitas yang mendekatkan diri 

kepada Allah swt. maka aktivitas makan daging dalam kondisi itu adalah bid’ah. Hal 

ini karena seseorang menjadikan perkara tertentu sebagai ritual ibadah, padahal tidak 

ada dalil dari Nabi saw. 

Demikian juga berpakaian, pada asalnya bebas berpakaian dengan bahan apa 

saja, kecuali jika terdapat larangan dari syariat. Namun, jika seseorang meyakini 

bahwa memakai pakaian dari kain wol itu memiliki nilai lebih atau keistimewaan 

tertentu sehingga dengan memakainya dia bisa lebih dekat kepada Allah swt. maka 

keyakinan semacam ini adalah bid’ah, karena tidak ada dalil dari Nabi saw. 

Perkara ini haruslah dibedakan, sehingga seseorang dapat menjaga dirinya dari 

terjatuh ke dalam bid’ah. 

Ini semua menunjukkan bahwa ibadah mencakup seluruh sisi kehidupan 

manusia. Dan ibadah mencakup agama seluruhnya. Hal ini menunjukkan betapa 

pentinya ibadah karena merupakan tujuan diciptkannya jin dan manusia.117 

Di antara kaidah yang dijadikan dalil oleh para ulama dalam hal ibadah ghairu 

mahdhah yaitu,  

 الأصل في الأشياء الإبِحة حتِ يدل الدليل على التحريْ 
Artinya: 

“Hukum asal segala sesuatu adalah boleh hingga ada dalil yang menunjukkan 

keharamannya.”118 

Dan juga kaidah,  

 الأصل في المعاملات الإبِحة حتِ يدل الدليل على التحريْ 
 

 
117 Abdullāh bin Abdul ‘Azīz bin Hammādah al-Jibrin, Tahdzīb Tashīl al-‘Aqīdah al-

Islāmiyyah,...h. 41 

118 Duski Ibrahīm, Kaidah-kaidah fiqih (al-Qawā’id al-Fiqhiyah),...h. 61 
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Artinya: 

“Hukum asal semua mua’amalah adalah boleh, hingga ada dalil yang 

menunjukkan keharamannya.”119 

Perkara materi bahwa hukum asal materi, makanan, minuman, dan sejenisnya 

adalah mubah, kecuali ada dalil dari al-Qur’an, sunnah, ijmak’ dan qiyas yang 

menunjukkan kepada hukum makruh atau haram, karena secara umum seorang hamba 

boleh menikmati dan memanfaatkan segala yang ada di muka bumi kecuali ada dalil 

yang melarang,120 berdasarkan firman Allah swt. dalam QS. al-Baqarah/1:29 

يعًا  َرحضِ جَِْ  هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمح مَا في الأح
Terjemahnya: 

 “Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu.”121 

Akan tetapi, sebagian manusia belum memahami dan mencampuradukkan 

antara bab ibadah dengan bab adat kebiasaan (muamalah). Sehingga ketika ada orang 

yang mengoreksi sebagian praktik ibadah yang tidak ada asalnya dari syariat (bid’ah), 

serta merta mereka akan mengatakan, “Hukum asal segala sesuatu itu diperbolehkan 

(mubah).” 

Kalimat tersebut adalah salah satu di antara kaidah ilmiah yang shahih, tidak 

salah. Akan tetapi, kaidah tersebut tidak ditempatkan sesuai dengan maksud dan 

tujuannya. Karena kaidah tersebut hanya berlaku untuk segala sesuatu yang telah 

Allah swt. ciptakan, baik berupa benda (makanan, minuman, obat) atau berupa jasa 

(berbagai bentuk akad atau muamalah) 

Syekh Yusuf Al-Qaradhawi berkata setelah menjelaskan dengan tepat kaidah: 

ي   ، الذِّ ضِ محح ن الَ يح الدِّ  رِ مح أَ  نح ا مِ نَََّ إِ ، فَ ةِ ادَ بَ العِ  فِ لَا ا بِِ ذَ هَ وَ  ةُ حَ بَِ الِإ  اءِ يَ شح  الأَ في  لُ صح الأَ 
 122يِ حح الوَ  يقِ رِ طَ   نح  عَ لاَّ إِ  ذُ خَ ؤح  ي ُ لَا 

 
119 Duski Ibrahīm, Kaidah-kaidah fiqih (al-Qawā’id al-Fiqhiyah),...h. 60 

120 Zainal Abidin bin Syamsuddin, Akidah Muslim,(Landasan Pokok Ahli Sunnah wa al-

Jama’ah),...h.249 

121 Kementerian Agama, Al-Qur’an dan Terjemahan,...h. 5 

122 Yūsuf al-Qardhāwī, al-Halāl wa al-Harām, Cet. 22.(Qāhirah: Maktabah Wahbah,1418 

H/1997), h. 22 
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Artinya:  

“Hukum asal segala sesuatu, adalah mubah (boleh) dan (kaidah) ini berbeda 
dengan bab ibadah. Karena ibadah itu semata-mata hanya berasal dari perintah 
agama, yang tidaklah diambil kecuali melalui jalan wahyu”. 

Kemudian juga penerapan kaidah di atas agar sesuai pada tempatnya telah 

dijelaskan dengan sangat indah oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rah. Ia berkata: 

مَ  إلاَّ  حَراَمَ  لَا  أنََّهُ  بهِِ وَمَعحلُومٌ  وَرَسُولهُُ   ُ اللََّّ  َ أَثَُّ مَا  إلاَّ  تََحثيِمَ  وَلَا  وَرَسُولهُُ،   ُ اللََّّ حَرَّمَهُ  ا 
ُ، وَلَا دِينَ إلاَّ  ُ، وَلَا حَراَمَ إلاَّ مَا حَرَّمَهُ اللََّّ  فاَعِلَهُ، كَمَا أنََّهُ لَا وَاجِبَ إلاَّ مَا أوَحجَبَهُ اللََّّ

الحعِ  في  َصحلُ  فاَلأح شَرَعَهُ،  في مَا  َصحلُ  وَالأح رِ،  َمح الأح عَلَى  دَليِلٌ  يَ قُومَ  حَتََّّ  الحبُطحلَانُ  بَادَاتِ 
ريِْ  حَّةُ حَتََّّ يَ قُومَ دَليِلٌ عَلَى الحبُطحلَانِ وَالتَّحح نَ هُمَا   .الحعُقُودِ وَالحمُعَامَلَاتِ الصِّ وَالحفَرحقُ بَ ي ح

شَرَ  بِاَ  إلاَّ  يُ عحبَدُ  لَا  سُبححَانهَُ    َ اللََّّ عَلَى  أَنَّ  حَقُّهُ  الحعِبَادَةَ  فإَِنَّ  رُسُلِهِ،  ألَحسِنَةِ  عَلَى  عَهُ 
عِبَادِهِ، وَحَقُّهُ الَّذِي أَحَقَّهُ هُوَ وَرَضِيَ بِهِ وَشَرَعَهُ، وَأمََّا الحعُقُودُ وَالشُّرُوطُ وَالحمُعَامَلَاتُ  

وٌ حَتََّّ يََُرّمَِهَا  123فَهِيَ عَفح
Artinya: 

“Telah diketahui bahwa tidak ada keharaman, kecuali yang diharamkan oleh 
Allah swt. dan Rasul-Nya dan tidak ada dosa kecuali yang pelakunya dinilai 
berbuat dosa oleh Allah swt. dan Rasul-Nya. Sebagaimana tidak ada 
kewajiban kecuali Allah swt.wajibkan; tidak ada keharaman, kecuali Allah 
swt. haramkan dan tidak ada agama kecuali yang Allah swt. syariatkan. Maka, 
hukum asal ibadah adalah batil, sampai terdapat perintah (disyariatkannya 
ibadah tersebut). Sedangkan hukum asal berbagai akad dan muamalah adalah 
sah (boleh), sampai terdapat dalil bahwa perkara tersebut adalah batil dan 
diharamkan. 

Perbedaan keduanya adalah karena Allah swt. tidaklah disembah kecuali 
dengan syariat-Nya yang disampaikan melalui lisan Rasul-Nya. Karena ibadah 
adalah hak Allah atas hamba-Nya, hak yang telah Allah swt. tetapkan, Allah 
ridhai, dan Allah syariatkan. Adapun berbagai jenis akad, persyaratan (dalam 
akad) dan muamalah, itu pada asalnya dimaafkan (diperbolehkan), sampai 
(ada dalil) diharamkannya.” 

Berdasarkan penjelasan di atas, ibadah mahdhah disebut juga dengan ad-dīn 

(urusan agama), sedangkan ibadah ghairu mahdhah disebut juga dengan ad-dunyā 

(urusan duniawi). Sebagaimana ibadah mahdhah disebut juga dengan al-‘ibādah 

(ibadah), sedangkan ibadah ghairu mahdhah disebut juga dengan al-‘ādah (adat 

kebiasaan). 

 
123 Muhammad bin Abū Bakr bin Ayyūb bin Sa’d Syamsuddin Ibnu Qayyim al-Jauziyah, 

I’lām al-Muwaqi’in Al-Rabbi al-‘Alamīn. Tahqīq Muhammad Abdus Salam Ibrahīm, Juz.1,...h. 259 
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Namun, peneliti menegaskan bahwa dalam memahami ibadah mahdhah dan 

ghairu mahdhah terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama, menurut ulama Syāfi’iyyah, 

AbūBakar Muhammad Syāthā membagi ibadah menjadi tiga macam apabila ditinjau 

dari aspek bolehnya diwakilkan pada orang lain atau tidak, disebutkan dalam kitab 

I’ānatut Thālibīn, sebagai berikut: 

التوكيل فيها والْاصل أن العبادة على ثلاثة أقسام إما أن تكون بدنية مُضة فيمتنع  
إلا ركعتِ الطواف تبعا وإما أن تكون مالية مُضة فيجوز التوكيل فيها مطلقا وإما أن  

 124تكون مالية غيْ مُضة كنسك فيجوز التوكيل فيها بِلشرط المار
Artinya,  

“Kesimpulannya, ibadah terbagi atas tiga macam, ada kalanya berupa ibadah 
badaniyah mahdhah, maka jenis ibadah demikian tidak bisa diwakilkan pada 
orang lain, kecuali shalat sunnah tawaf dengan cara mewakilkan pula 
pelaksanaan tawaf. Ada kalanya ibadah maliyah mahdhah, ibadah jenis ini 
boleh untuk diwakilkan pada orang lain secara mutlak. Ada kalanya ibadah 
maliyah ghairu mahdhah, seperti ibadah haji, maka ibadah jenis ini boleh 
untuk diwakilkan pada orang lain dengan syarat-syarat yang telah dijelaskan.”  

Peneliti menegaskan bahwa : 

Pertama, ibadah badaniyah mahdhah, maknanya ialah ibadah yang murni 

yang dilakukan oleh anggota tubuh, tanpa dicampuri dengan komponen lainnya, 

contohnya shalat dan puasa. Maka ibadah seperti ini, tidak boleh untuk diwakilkan 

pada orang lain kecuali dalam satu permasalahan, yakni shalat sunnah thawaf, yang 

boleh diwakilkan pada orang lain, atas jalan mengikut (tab’an) pada ibadah haji, yang 

boleh diwakilkan. 

Kedua, ibadah maliyah mahdhah, maknanya ialah Ibadah yang murni hanya 

berkaitan dengan urusan harta, seperti zakat dan sedekah. Ibadah seperti ini, para 

ulama memfatwakan boleh mewakilkan pada orang lain dalam pelaksanaannya. 

Ketiga, ibadah maliyah ghairu mahdhah, maknanya ialah Ibadah-ibadah yang 

terdapat kaitannya dengan harta, akan tetapi terkandung juga gerakan-gerakan tubuh 

(badaniyah) di dalamnya. 

 
 124 Abū Bakar Muhammad Syatha, I’ānatuh al-Thālibin ‘Alā Hill al-Alfāzh Fath al-Mu’īn,, 

Juz III, (Cet. I, Dār al-Fikr, 1418H/1997M), h. 103 
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Contoh ibadah seperti yang ketiga ini, contohnya haji dan umrah, yang dalam 

menunaikannya memerlukan biaya dan terdapat ketentuan-ketentuan khusus yang 

melibatkan gerakan tubuh dalam melakukannya. 

Ibadah jenis ketiga ini boleh untuk diwakilkan, akan tetapi, dengan syarat-

syarat tertentu yang dijelaskan dalam literatur fiqih, misalnya tidak mampu 

melaksanakan haji karena lumpuh, orang yang diwakili sudah pernah melakukan haji 

dan syarat-syarat lainnya. Maka ibadah jenis ketiga ini tidak seluas dan sebebas 

ibadah jenis kedua dalam hal bolehnya mewakilkan pada orang lain. 

 Namun walaupun demikian, sebenarnya pembagian ibadah dalam tiga jenis di 

atas dapat dibagi menjadi dua bagian yakni ibadah mahdhah dan ghairu mahdhah. 

Ibadah mahdhah adalah ibadah yang secara umum tidak dapat diwakilkan, dalam hal 

ini adalah ibadah badaniyah mahdhah. 

Adapun ibadah ghairu mahdhah adalah ibadah yang secara umum dapat 

diwakilkan oleh orang lain, yang meliputi ibadah maliyah mahdhah dan ibadah 

maliyah ghairu mahdhah.125 

Berbeda halnya dengan ulama kalangan Malikiyah, misalnya menurut Ibnu 

Rusyd, manusia tidak dapat memahami maksud di balik kewajiban melaksanakan 

ibadah shalat oleh syariat. Maka dari itu, pensyariatan shalat dimaksudkan murni 

untuk mendekatkan diri (qurbah) pada Allah swt. Selain dikenal dengan ibadah 

mahdhah, ibadah yang masuk dalam kategori ini dikenal pula dengan nama ta’abbudi. 

Ibadah mahdhah ini, menurut Ibnu Rusydi pasti membutuhkan niat dalam 

pelaksanaannya.126 

Sedangkan ibadah ghairu mahdhah, adalah ibadah yang maksud 

pelaksanaanya dapat dijangkau oleh akal. Contohnya mensucikan sesuatu yang 

terkena najis sebelum melaksanakan ibadah shalat, tujuan diwajibkannya hal tersebut 

 
125https://islam.nu.or.id/post/read/108808/perbedaan-ibadah-mahdhah-dan-ghairu-mahdhah. 

diakases tanggal 12 September 2021 

126 12Abū al-Walīd Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahamad bin Rusdy al-

Qurthubī, Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah Muqtashid,Tahqīq ‘Ali Muhammad Mu’awwad  dan ‘Adil 

Ahmad ‘Abdul Maujūd, Cet. IV, (Beirūt: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2010 H), h.12 

https://islam.nu.or.id/post/read/108808/perbedaan-ibadah-mahdhah-dan-ghairu-mahdhah
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dapat dijangkau oleh akal manusia. Karena menghadap pada manusia saja alangkah 

baiknya jika berada dalam kondisi yang bersih dan suci tubuh dan pakaiannya, 

termasuk dari kotoran najis. Apalagi ketika menghadap pada Allah swt. saat 

melaksanakan ibadah shalat. Ibadah jenis ini juga dikenal dengan sebutan ta’aqquli 

atau ma’qulatul ma’na. 

Ibadah ghairu mahdhah ini, tidak membutuhkan niat dalam pelaksanaanya, 

cukup dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan oleh syariat. 

Selain dua pembagian di atas, Ibnu Rusydi juga menyelipkan satu jenis ibadah 

lain, yakni ibadah yang memiliki keserupaan dengan ibadah mahdhah dan ibadah 

ghairu mahdhah. Ibadah yang termasuk dari kategori ini adalah wudhu. Dalam wudhu 

terdapat keserupaan apakah lebih dominan nilai ibadah saja sehingga termasuk ibadah 

mahdhah atau justru dalam wudhu lebih dominan nilai membersihkan sebagian 

anggota tubuh, sehingga termasuk ibadah ghairu mahdhah. Karena keserupaan inilah, 

menurut Ibnu Rusyd, ulama madzāhibul arba’ah berbeda pendapat terkait wajibnya 

melakukan niat dalam melaksanakan wudhu.127 

Pandangan Ibnu Rusyd rah. di atas disebutkan dalam kitabnya “Bidāyatul 

Mujtahid wa Nihāyatul Muqtashid,” Ia menjelaskan perbedaan antara ibadah 

mahdhah dengan ghairu mahdhah, ketika membahas perbedaan pendapat ulama 

mengenai wudhu, apakah harus berniat atau tidak ? Ia mengatakan,  

َ أَنح يَكُونَ عِبَادَةً مَُحضَةً أعَحنِّ: غَيْحَ مَعحقُولَةِ الحمَعحنََ،  تِلَافِهِمح تَ رَدُّدُ الحوُضُوءِ بَينح وَسَبَبُ اخح
بِاَ صَدُ  يُ قح اَ  مَعحقُولَةَ    وَإِنََّّ عِبَادَةً  يَكُونَ  أَنح   َ وَبَينح هَِا،  وَغَيْح فَ قَطح كَالصَّلَاةِ  الحمَعحنََ الحقُرحبةَُ 
لِ النَّجَاسَة   128كَغَسح

Artinya: 

“Sebab perbedaan para ulama (Perihal niat dalam wudhu) adalah terkait 
kebimbangan menstatuskan wudhu sebagai ibadah mahdhah, yakni ibadah 
yang tidak dijangkau maksudnya oleh akal. Ibadah mahdhah ini hanya 
ditujukan untuk mendekatkan diri pada Allah, seperti shalat dan ibadah 
lainnya. Atau distatuskan sebagai ibadah ma’qūlatul ma’na (Ibadah yang 
dapat dijangkau akal maksud pensyariatannya) seperti menghilangkan najis. 

 
127 Abū al-Walīd Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahamad bin Rusdy al-Qurthubī, 

Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah Muqtashid,...h. 12 

128 Abū al-Walīd Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahamad bin Rusdy al-Qurthubī, 

Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah Muqtashid,...h. 12 
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Kemudian Ibn Rusyd rah. menegaskan, 

هُومَةَ الح  تَقِرَةٌ إِلََ النِّيَّةِ، وَالحعِبَادَةَ الحمَفح ضَةَ مُفح مُح لَا يََحتَلِفُونَ أَنَّ الحعِبَادَةَ الحمَحح مَعحنََ غَيْحُ  فإَِنََّ
لَافُ   ِ، وَلِذَلِكَ وَقَعَ الحِ الحعِبَادَتَينح مِنَ  النِّيَّةِ، وَالحوُضُوءُ فِيهِ شَبَهٌ  إِلََ  تَقِرَةٍ  فِيهِ، وَذَلِكَ  مُفح
هُ أَنح يُ نحظرََ بِِيَِّهِمَا هُوَ أقَ حوَى شَبَ هًا فَ يُ لححَقَ بِهِ   129أنََّهُ يََحمَعُ عِبَادَةً وَنَظاَفَةً، وَالحفِقح

Artinya: 

“Mereka (para ulama) tidak berbeda pendapat bahwa ibadah mahdhah ini 
butuh terhadap niat dan Ibadah yang al-mafhūmatul ma’nā tidak butuh 
terhadap niat. Sedangkan wudhu terdapat keserupaan diantara dua jenis ibadah 
tersebut. Atas dasar inilah ulama’ berbeda pendapat dalam hal wajib tidaknya 
niat dalam wudhu. Hal ini dikarenakan di dalam wudhu sejatinya terkumpul 
makna ibadah dan makna membersihkan (tubuh), sedangkan fiqih lebih 
memandang makna mana yang lebih kuat di antara keduanya, lalu wudhu 
disamakan dengan makna tersebut.” 

Demikianlah ikhtilaf para ulama dalam memahami perbedaan ibadah mahdha 

dan ghairu mahdhah, sebagian ulama Syāfi’iyyah mengarahkan pada bentuk 

pelaksanaan ibadahnya. Apabila bentuk ibadah hanya berkaitan dengan gerakan fisik 

tanpa ada hubungannya dengan harta benda, maka disebut sebagai ibadah mahdhah. 

Namun, apabila terdapat hubungan dengan urusan harta benda maka disebut ibadah 

ghairu mahdhah. 

Sedangkan Ibnu Rusyd rah. lebih mengarahkan perbedaan antara ibadah 

mahdhah dan ghairu mahdhah pada aspek dapat dijangkau oleh akal (logika) atau 

tidak maksud pensyariatan suatu ibadah. Apabila tidak bisa dijangkau oleh akal, maka 

disebut ibadah mahdhah. Akan tetapi, jika dapat dijangkau oleh akal, maka disebut 

ibadah ghairu mahdhah. 

Peneliti tegaskan bahwa ibadah ghairu mahdhah misalanya dalam muamalah 

yang kebanyakannya merupakan kebiasaan duniawi yang dapat diketahui alasannya 

jika terdapat urusan ta’abbudi maka tidak boleh dilanggar. 

Sebagaimana yang ditegaskan oleh Imam Abū al-Muzhaffar al-Sam’ānī al-

Syāfi’ī (w. 489 H) berkata: 

من  أنواعا  فيها  أثبت  الشرع  أن  إلا  المعنَ  معقولة  المعاملات  عقود  أصل  وأما 
 130التعبدات يلزم اتباعها ولا يَوز تَاوزها وتعديها 

 
129 Abū al-Walīd Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahamad bin Rusdy al-Qurthubī, 

Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah Muqtashid,...h. 12 
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Artinya:  

“Adapun pokok dari urusan muamalah, maka merupakan perkara yang bisa 
diketahui maksudnya (sehingga boleh diubah, ditambah atau dikurangi sesuai 
kemaslahatan), hanya saja syariat ini menetapkan beberapa macam perkara 
ta’abbudi yang wajib diikuti dan tidak boleh melampaui dan melebihinya.” 

Sehingga ketika ada orang yang ingin mengubah-ubah sebuah perkara 

ta’abbudi dengan cara mengurangi atau menambah atau mengubah sifatnya, maka 

akan terjatuh ke dalam perkara bid’ah. 

Ada juga kaidah para ulama yang perlu diperhatikan yang disebutkan oleh al-

Jizani dalam kitabnya yaitu,  

 عُ ارِ الشَّ   هُ بَح تَ عح ي َ   لحَ   هٍ جح وَ   نح مِ   تِ لَا امَ المعَ   وح أَ   اتِ ادَ العَ   نح مِ   ءٍ يح شَ   لِ عح فِ بِ    اللهِ لَِ إِ   بٍ رُّ قَ ت َ   لُّ ُُ ك
 131ةٌ عَ دح بِ  وَ هُ ف َ 

Artinya: 

“Setiap pendekatan diri pada Allah dengan melakukan perkara adat atau 
muamalah dengan cara yang tidak dianggap oleh syariat, maka ia termasuk 
bid’ah”.  

Contoh penerapan kaidah di atas: 

1. Menjadikan memakai pakaian shuf (wol) sebagai bentuk pendekatan diri pada 

Allah seperti yang dilakukan kalangan Sufiyah. 

2. Menjadikan diam (tidak berbicara) selamanya, enggan makan daging (vegetarian) 

atau enggan minum air, begitu pula berdiri di terik matahari tanpa mau 

mengambil tempat untuk berteduh, semua ini dilakukan dalam rangka ibadah 

(pendekatan diri pada Allah). 

Kaidah di atas berlaku untuk perkara adat atau muamalat saja yang digunakan 

untuk mendekatkan diri pada Allah. Disebut bid’ah karena asalnya tidak ada tuntunan, 

dan tata caranya tidak diajarkan dalam Islam. Ada juga perkara adat atau muamalat 

yang secara hakiki termasuk bid’ah karena tidak ada dalilnya secara umum, maupun 

secara terperinci.132 

 
 130 Abū al-Muzhaffar Manshūr bin Muhammad bin Abdul Jabbār bin Ahmad al-Marwazī al-

Sam’anī al-Tamīmī al-Hanafī/al-Syāfi’ī, Qawāthi’u al-Adillah fī al-Ushūl. Tahqīq Muhammad Hasan 

Ismāil al-Syāfi’ī, Juz.II,...h.115 

131 Muhammad bin Husain Al-Jizānī, Qawā’id Ma’rifah al-Bid’ah, (Cet.I, Riyādh: Dār Ibn al-

Jauziy, 1419 H/1998 M), h. 106 

132 Muhammad bin Husain Al-Jizānī, Qawa’id Ma’rifah al-Bid’ah,...h. 107 
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Hal ini ditegaskan pula oleh Ibnu Rajab rah. dalam “Jāmī’ al-‘Ulūm wa al-

Hikam” Ia berkata: 

لحَ لٍ مَ عَ بِ    اللهِ لََ إِ   تقرَّبَ   نح مَ فَ  ف َ  اللهُ لََ إِ   ةً بَ رح ق ُ   ولهُُ سُ رَ وَ   اللهُ   هُ لح عَ يََح   ،  مَ طِ بَِ   هُ لُ مَ عَ ،  ودٌ  دُ رح لٌ 
 133هِ يح لَ عَ 

Artinya:  

“Barangsiapa mendekatkan diri pada Allah dengan amalan yang Allah dan 
Rasul-Nya tidak nilai sebagai ibadah (pendekatan diri pada-Nya), maka 
amalannya batil dan tertolak.” 

Menurut peneliti, apa yang disebutkan oleh para ulama tersebut, menunjukkan 

bahwa jika tidak ada dalil, maka suatu amalan tidak boleh dilakukan. Itu artinya asal 

ibadah adalah haram sampai ada dalil yang memerintahkannya. Sedangkan dalam 

urusan dunia hukum asalnya boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. 

Kemudian peneliti menegaskan pula tentang kaidah yang berkaitan dengan 

adat/muamalah yaitu: 

  134ةٌ مَ كَّ مَُ  ةُ ادَ العَ 
Artinya:  

“Sebuah adat (kebiasaan) itu bisa dijadikan landasan hukum.” 

Perlu diktehaui bahwa lafadz al-‘Adah tidak terdapat dalam al-Qur’an dan 

Sunnah, namun yang ada adalah lafadz al-urf dan al-ma’ruf. Dan ayat dan hadits 

dengan lafadz al-urf itulah yang dijadikan dasar oleh para ulama untuk kaidah ini.135 

Diantaranya adalah :  

1. Dalil al-Qur’an  

Firman Allah swt. dalam QS. al A’rof /7:199 

وَ وَأحمُرح بِِلحعُرحفِ وَأعَحرِضح عَنِ  اَهِلِينَ خُذِ الحعَفح  الح
 

 
133 Zainuddin Abdurrahman bin Ahmad bin Rajab bin al-Hasan al-Sulamī, Jāmī’ al-‘Ulūm wa 

al-Hikam,Tahqīq Syu’aib al-Arna’ut dan Ibrahīm Bajis, Juz. I, (Cet.VII, Beirūt: Mussasah al-

Risālah,1422 H/2001 M), h.178  

134 Ya’qūb bin Abdul Wahhāb Bā Husain, Al-Mufashol fī al-Qawā’id al-Fiqhiyyah,  (Cet. II, 

Riyādh: Dār al-Tadmuriyah, 1432H/2011M), h. 403 

135 Abū Ubaidah Yūsuf bin Mukhtār al-Sidawī, Mengenal 5 Kaedah Dalam Fiqh, (Jawa 

Timur: Media Dakwah al-Furqan, t.th), h. 47 
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Terjemahnya: 

“Jadilah engkau pemaaf dan perintahkanlah orang mengerjakan yang al-

ma’ruf serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh.”136 

Juga firman-Nya dalam QS. al-Baqarah/1: 233) 

لُودِ لَهُ رزِحقُ هُنَّ  وَتَُنَُّ بِِلحمَعحرُوفِ وَعَلَى الحمَوح  وكَِسح

Terjemahnya: 

“Dan para istri mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya secara 

ma’ruf.”137  

Dan beberapa ayat lain yang menyebut lafadz al-urf atau al-ma’ruf yang 

mencapai 37 ayat. Yang mana maksud dari al-urf dan al-ma’ruf disemua ayat ini 

adalah dengan cara baik yang diterima oleh akal sehat dan kebiasaan manusia yang 

berlaku.138 

2. Dalil dari Sunnah. 

Banyak dalil dari sunnah yang memerintahkan sesuatu kemudian mengaitkan 

pelaksanaanya dengan cara al-ma’ruf. Di antaranya adalah. 

هَا: قاَلَتح هِنحدٌ أمُُّ مُعَاوِيةََ لرَِسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيحهِ   ُ عَن ح وَسَلَّمَ: عَنح عَائِشَةَ رَضِيَ اللََّّ
قاَلَ:خُذِي   سِر ا؟  مَالهِِ  مِنح  آخُذَ  أَنح  جُنَاحٌ  عَلَيَّ  فَ هَلح  شَحِيحٌ،  رَجُلٌ  يَانَ  سُفح أبََِ  إِنَّ 

فِيكِ بِِلحمَعحرُوفِ   139.رواه البخاري أنَحتِ وَبَ نُوكِ مَا يَكح
Artinya: 

Dari Aisyah r.ha. sesungguhnya Hindun binti utbah r.ha. berkata: Wahai 
Rasulullah saw. sesungguhnya Abu Sufyan seorang yang sangat pelit, dia 
tidak memberikan nafkah yang cukup untukku dan anakku kecuali apa yang 
saya ambil sendiri tanpa sepengetahuannya, maka Rasulullah saw. bersabda: 
“Ambillah yang cukup bagimu dan anakmu dengan cara yang ma’ruf.” (HR. 
Bukhari) 

“al-Ma’ruf” dalam hadits ini ditafsirkan dengan ukuran kebutuhan seorang 

istri sesuai kebisaan yang ada.140 

 
136 Kementerian Agama,  Al-Qur’an dan Terjemahan,...h. 176 

137 Kementerian Agama,  Al-Qur’an dan Terjemahan,...h. 37 

138 Abū Ubaidah Yūsuf bin Mukhtār al-Sidawī, Mengenal 5 Kaedah Dalam Fiqh,…h. 47 

139 Muhammad bin Ismāil Abū Abdullāh Al-Bukhārī al-Ju’fī, Shahīh al-Bukhārī, Tahqīq 

Muhammad Zuhair bin Nāshir Al-Nāshir, Juz. III, (Cet.I , Dār Thūqun Najah, 1422 H), h. 79  

140 Abū Ubaidah Yūsuf bin Mukhtār al-Sidawī, Mengenal 5 Kaedah Dalam Fiqh,...h. 49 
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a. Syarat penerapan al-urf : 

Tidak semua al-urf bisa dijadikan sandaran hukum, akan tetapi 

harus memenuhi beberapa syarat, yaitu:141 

1) Al-Urf itu berlaku umum 

Oleh karena itu kalau hanya merupakan al-urf orang-orang tertentu saja, maka 

tidak bisa dijadikan sebagai sebuah sandaran hukum. 

2) Tidak ada nash dalam adat tersebut 

Adapun jika ada dalil yang jelas tentang adat tersebut baik dari l-Qur’an, 

hadits atau ijmak, maka itulah yang menjadi pedoman. 

3) Tidak bertentangan dengan nash syar’i 

Al-Sarokhsi berkata: “Setiap adat yang bertentangan dengan syariat maka 

tidaklah dianggap”. Ibnu Aqil juga berkata: “Tidak sepantasnya menyelisihi 

adat manusia untuk mengambil hati masyarakat setempat kecuali jika itu 

adalah adat yang haram maka harus diselisihi, masyarakat ridho atau tidak 

ridho”. 

Contohnya banyak sekali, jika ada orang yang beralasan mengenakan pakaian 

yang tidak menutup aurat dengan alasan adat, maka alasan tersebut bathil. 

4) Adat tersebut tidak masuk area ibadah 

Jika masuk dalam area ibadah maka hukum asalnya adalah terlarang, 

sebagaimana kaidah yang telah berlalu. Contohnya adalah acara-acara bid’ah, 

khurofat dan tahayul yang dilakukan dengan alasan menghidupkan budaya dan 

adat istiadat. 

5)  Tidak berbenturan dengan tashrih 

Kalau sebuah al-urf berbenturan dengan tashrih (ketegasan seseorang dalam 

sebuah masalah) maka al-urf itu tidak berlaku. Ibnu Abdussalam berkata: 

“Setiap yang ditetapkan oleh al-urf namun, apabila kedua pemilik 

akad/transaksi menegaskan menyelisihinya maka itu sah” 

 
141 Ya’qūb bin Abdul Wahhāb Bā Husain, Al-Mufashol fī al-Qawā’id al-Fiqhiyyah,...h. 413-

414 
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Misalnya : Kalau seseorang bekerja sebagai kuli bangunan di sebuah daerah 

yang biasanya digaji 100 ribu tapi pemilik bangunan membuat syarat adan 

ketegasan bahwa gajinya adalah kurang atau lebih dari itu dan disetujui oleh 

pekerja maka hukumnya boleh. 

b. Contoh penerapan kaidah:142 

1) Penemuan-penemuan modern seperti internet, hp, pesawat, radio, televisi dan 

sebagainya. Hukum asalnya adalah boleh dan tergantung kepada 

penggunaannya. 

2) Tidak ada batasan tertentu tentang berapa jumlah nafkah yang harus diberikan 

suami kepada istrinya, namun semua itu dikembalikan kepada al-urf. 

3) Kebiasaan mudik dan berkunjung ke kerabat dan tetangga untuk silaturrahmi 

di hari raya idhul fithri adalah boleh selagi aman dari kemunkaran. 

4) Memakai pakaian seragam, pakaian batik, kopyah hitam dan sebagainya. 

Hukum asalnya adalah boleh. 

5) Syukuran karena usai bangun rumah atau karena anaknya bisa jalan hukum 

asalnya adalah boleh jika tidak disertai kemunkaran dan keyakinan-keyakinan 

tertentu yang bathil. 

6) Aturan-aturan yang dibuat untuk kemaslahatan dunia oleh pemerintah, pabrik, 

sekolah dan sebagainya 

c. Hakikat Ibadah  

 Pelaksanaan ibadah dan tata cara beribadah dalam bentuk apa pun tidak dapat 

terealisasi dan diterima kecuali dilaksanakan sesuai dengan syariat dalam enam 

perkara, yaitu: 

Pertama: Sebab (السبب ) 

 Apabila seseorang melakukan ritual ibadah untuk Allah swt. yang dikaitkan 

dengan sebab tertentu, sementara sebab tersebut tidak  disyariatkan, maka perbuatan 

tersebut tidak diterima. Contohnya seandainya seseorang ketika masuk ke dalam 

 
142 Abū Ubaidah Yūsuf bin Mukhtār al-Sidawī, Mengenal 5 Kaedah Dalam Fiqh,...h. 51 
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mesjid selalu menggunakan siwak, sebab diqiyaskan kepada bersiwak ketika masuk 

ke dalam rumah, maka hal tersebut tidak sah (diterima)143 

 Apa yang sebabnya ada di zaman Nabi saw. dan tidak dikerjakan oleh Nabi 

saw. Maka meninggalkan sesuatu tersebut adalah sunnah. Maka apa yang dikerjakan 

oleh Nabi saw. adalah sunnah begitu pula apa yang ditinggalkan oleh Nabi saw. 

adalah sunnah. Segala sesuatu yang sebabnya ada di zaman Nabi saw. namun, tidak 

dikerjakan oleh Nabi saw. maka meninggalkannya adalah sunnah.  Oleh Sebab itu, 

apa yang dilakukan oleh sebagian manusia merayakan Maulid Nabi saw. adalah suatu 

kebid’ahan. Karena merayakan Maulid Nabi saw. sebabnya ada di zaman Nabi saw. 

tetapi Nabi saw. tidak melakukannya dan tidak juga dilakukan oleh Khulāfā’ al-

Rāsyidīn.144 

Kedua: Jenis )  الجنس ( 

Apabila seseorang melakukan ritual ibadah untuk Allah yang jenisnya tidak 

ditentukan oleh syari’at, maka ibadah tersebut tertolak, seperti berkurban dengan 

ayam, atau seluruh jenis burung, karena tidak ada perintah Allah dan Rasul-Nya.145 

Ketiga: Kadar ) القدر ( 

Seseorang harus beribadah dengan kadar yang ditetapkan syariat, maka siapa 

yang menambah atau mengurangi satu raka’at untuk shalat yang telah ditentukan 

rakaatnya, maka perbuatan tersebut bid’ah dan tertolak, karena ukuran ibadah tidak 

boleh diubah oleh siapa pun bila Allah swt. dan Rasul-Nya telah menetapkan secara 

baku seperti jumlah raka’at shalat lima waktu, nishab zakat, puasa ramadhan 1bulan, 

tawaf tujuh kali, dan lain-lain.146 

Keempat: Tata Cara ) الكيفية (             

 
143 Khālid bin ‘Ali al-Musyaiqī, Syarh al-Qawā’id wa al-Ushūl al-Jāmi’ah, Cet. I, (Riyādh: 

Maktabah al-Rusydi, 1436 H), h. 64 

144 Khālid bin ‘Ali al-Musyaiqī, Syarh al-Qawā’id wa al-Ushūl al-Jāmi’ah,...h. 65 

145 Zainal Abidin bin Syamsuddin, Akidah Muslim, (Landasan Pokok Ahli Sunnah wa al-

Jama’ah),...h. 250 

146 Zainal Abidin bin Syamsuddin, Akidah Muslim, (Landasan Pokok Ahli Sunnah wa al-

Jama’ah),...h. 251 
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Seluruh ibadah harus ditunaikan sesuai dengan tata cara yang ditetapkan Allah 

dan Rasul-Nya, karena setiap ibadah memiliki tata cara baku yang telah ditetapkan 

Allah dan Rasul-Nya seperti shalat, haji dan umrah, dzikir setelah shalat, dzikir pagi 

petang hingga keluar masuk kamar kecil untuk buang hajat telah diajarkan oleh 

Rasulullah saw. termasuk tata cara bersuci dari mulai wudhu dan mandi junub.147 

Kelima: Waktu )  الوقت (                                                                                            

Jika pelaksanaan suatu ibadah terikat dengan waktu tertentu, maka ibadah 

tersebut dianggap tidak sah bila dikerjakan tidak pada waktunya seperti shalat dhuhur 

dikerjakan pada waktu Dhuha, menyembelih hewan kurban pada bulan Rajab dan 

lain-lain.148 

 Keenam: Tempat  ) المكان ( 

 Jika pelaksanaan ibadah terikat dengan tempat tertentu, maka ibadah tersebut 

dianggap tidak sah bila dikerjakan di selain tempat yang telah ditentukan oleh syariat 

seperti; wukuf di Muzdalifah pada tanggal sembilan Dzulhijjah, thawaf di sekitar 

Masjid Quba’, meskipun jumlah dan tata cara benar.149 

Berikut ini dapat peneliti gambarkan kerangka konseptual terkait dengan judul 

penelitian: 

 

 

 

 

 

 

 

 
147 Zainal Abidin bin Syamsuddin, Akidah Muslim, (Landasan Pokok Ahli Sunnah waal-

Jama’ah),...h. 252  

148 Zainal Abidin bin Syamsuddin, Akidah Muslim, (Landasan Pokok Ahli Sunnah waal-

Jama’ah),...h. 252 

149Zainal Abidin bin Syamsuddin, Akidah Muslim,(Landasan Pokok Ahli Sunnah wa al-

Jama’ah),...h. 252 
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F. Metodologi Penelitian  

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research) merupakan 

penelitian yang menggunakan data pustaka, sumber data dan objek penelitian adalah 

buku-buku atau kitab-kitab tertentu yang ada di perpustakaan. 150 

Sedangkan sifat penelitian ini, adalah deskriptif-kualitatif.151 Dikarenakan 

penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas dan sistematis tentang 

eksistensi sunnah tarkiyah dalam fiqh Islam.  

2. Pendekatan Penelitian. 

Peneliti dalam menyusun tesis ini, menggunakan pendekatan syar’i yaitu 

pendekatan..yang menggunakan kaidah-kaidah agama baik dari aspek teologi maupun 

aspek hukum dan kaidah-kaidahnya.152 

Fokus penelitian ini, adalah eksistensi sunnah tarkiyah dalam fiqh Islam 

 
150 Sutrisno Hadi, Metode Research, Jilid. I, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1986 M), 

h. 3 

151 Penelitian Deskriptif Kualitatif adalah suatu metode penelitian yang diajukan untuk 

menggambarkan dan menelaah penelitian dan bahan pustaka yang memuat teori-teori yang relevan 

dengan penelitian yang dilakukan. Lihat; Saifuddin Azwar, Metode Penelitian (Cet. I, Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 1998), h. 7 

152 Hamka, Falsafah Ushul Fiqhi, (Cet. I; Ujung Pandang: al-Ahkam, 1998 M), h. 136 

Al-Qur’an  
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dengan pendekatan tersebut diharapkan mampu mengetahui secara jelas eksistensi 

sunnah tarkiyah. 

3. Pengumpulan Data. 

a. Jenis Data 

Jenis data dalam penelitian ini adalah kepustakaan. Tesis ini penelitian 

kepustakaan, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode library 

research, mengumpulkan bahan-bahan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang 

dirumuskan dan dilakukan melalui studi kepustakaan.153 

b. Sumber Data  

Ada dua sumber data yaitu primer dan sekunder. Sumber data primer yaitu 

informasi yang secara langsung mempunyai wewenang dan tanggung jawab terhadap 

pengumpulan dan penyimpanan data, sumber semacam ini dapat disebut juga dengan 

data atau informasi dari satu orang ke orang lain.154  

1) Ma’ālim Ushūl al-Fiqh ‘Inda Ahli Al-Sunnah wa al-Jamā’ah,Disertasi doktoral di 

Universitas Islam Madinah jurusan Ushūl Fiqh. Karya Muhammad bin Husain 

bin Hasan al-Jizānī. Disertasi yang akhirnya diterbitkan oleh Dar Ibnu al-Jauziy, 

Al-Jizānī 

2) Sunnah al-Tark wa Dalālatuhā ‘Alā al-Ahkām al-Syar’iyah. Karya Muhammad 

bin Husain bin Hasan al-Jizānī. 

3) As-Sunnah at-Tarkiyah Mafhūmuha, Hujjiayatuhā, Atsaratuha, Al-Asilatu Al-

Wāridah ‘Alaihā. Disertasi doktoral di Universitas Ummu Durman yang ditulis 

oleh Syaik Dr. Yahya bin Ibrahīm Khalīl. 

4) Af’āl al-Rasūl wa Dalālatuhā ‘Alā al-Ahkām al-Syar’iyah, Karya Muhammad 

Sulaimān al-Asyqar yang akhirnya memberikannya gelar doktor dari Universitas 

al-Azhar jurusan Ushūl Fiqh. Disertasi yang akhirnya diterbitkan oleh Muassasah 

al-Risālah, 

 
153 Sukardi, Metode Penelitian Pendidikan: Kompetensi dan Prakteknya,(Jakarta: Bumi 

Askara,2003), h. 34-35 

154 Muhammad Ali, Penelitian Kependidikan Prosedur dan Strategi,( Bandung: Angkasa, 

1993), h. 42 
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5) al-Tark ‘Inda al-Ushūliyyīn. Tesis karya Muhammad Rubhi Muhammad Mallah 

yang memberikannya gelar Master dari Fakultas Dirāsah Ulyā Universitas al-

Najah al-Wataniyah di Nablus Palestina. 

6) Dirāsah fī Ushūl al-Fiqh “Mashādir al-Tasyrī”.Karya Mutawallī al-Barajilī. 

Diterbitkan oleh Dār al-Salafiyah. 

7) Taisīr Ilmu Ushūl Al-Fiqh. Karya Abdullāh bin Yūsuf al-Judayyi’. Beliau 

menjelaskan pengertian sunnah, pembagiannya dan kaidah sunnah tarkiyah. 

8) Husn al-Tafahhum wa al-Dark li Mas’alah al-Tark. Karya Sayyid Abdullāh bin 

Muḥammad bin al-Ṣiddīq al-Ghumārī, diterbitkan oleh Maktabah al-Qāhirah, 

1423 H/2002 M. 

9) Qawā’id Ma’rifah al-Bida’. Karya Muhammad bin Husain bin Hasan al-Jizānī. 

10) Mi’yāru al-Bid’ah (Dhawābith al-Bid’ah ‘Alā Tharīqat al-Qawā’id al-Fiqhiyah. 

Karya Muhammad bin Husain bin Hasan al-Jizānī. 

Adapun sumber data sekunder dipakai untuk lebih memperdalam kajian dan 

mempertajam analisa yaitu sumber data tambahan atau sumber pendukung yang juga 

berkaitan dengan penelitian ini.  

4. Teknik Pengolahan dan Analisis data  

Untuk sampai kepada tujuan dan kesimpulan dalam penelitian ini, maka 

teknik pengolahan data yaitu mencari dan menyusun secara sistematis data yang 

diperoleh dari hasil penelusuran kepustakaan. Peneliti menggunakan metode analisis 

data yaitu analisis isi (conten analysist) dengan mencoba meneliti secara rinci 

permasalahan sunnah tarkiyah secara deskriptis analistis.  

G. Tujuan dan Kegunaan 

1. Tujuan  

Penelitian ini bertujuan: 

a. Untuk dapat menemukan hakikat makna sunnah tarkiyyah. 

b. Untuk dapat menemukan bangunan argumentasi eksistensi sunnah tarkiyyah. 

c. Untuk dapat menemukan serta menganalisis implikasi makna sunnah tarkiyah 

terhadap beberapa masalah furu’iyah. 
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2. Kegunaan  

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah : 

a. Kegunaan Ilmiah (al-Fawā’id al-‘Ilmiah) 

Hasil dari penelitian ini, diharapkan dapat memberikan sumbangsih 

pemahaman tentang eksistensi sunnah tarkiyah dalam fiqh Islam, sekaligus juga dapat 

memberikan khazanah perkembangan intelektual, perkembangan ilmu pengetahuan 

pada..umumnya dan perkembangan ilmu-ilmu keislaman khususnya yang berkaitan 

dengan perkembangan usul fiqh kontemporer. Harapan ini merupakan tanggung 

jawab akademik..dalam upaya peningkatan dan kecerdasan spiritual umat Islam. 

Semoga hasil penelitian ini, bermanfaat juga untuk memotivasi para pengkaji untuk 

mengadakan penelitian lebih. komprehensif sehingga kegiatan penelitian menjadi 

tradisi ilmiah baik individu maupun secara kelompok. 

b. Kegunaan Praktis (al-Fawā’id al-Tatbiqiyyah). 

Secara praktis, penelitian ini diharapkan memiliki implikasi secara langsung, 

antara lain: 

1) Dapat menambah wawasan keilmuan dalam perkembangan kajian usul fiqh 

kontemporer bagi para guru, ustadz, dai’ dan muballigh agar dapat memahami 

dengan baik eksistensi sunnah tarkiyah dalam fiqh Islam yang pada akhirnya 

dapat mengikuti dan mencontoh Rasulullah saw.  

2) Hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan bagi peneliti berikutnya, utamanya 

kepada peminat kajian-kajian sunnah-sunnah Nabi saw. untuk semakin 

termotivasi melakukan kajian yang mendalam dan ilmiah.  

H. Garis Besar Isi Tesis. 

Secara garis besar komposisi bab tesis ini terdiri dari lima bab yang berisi 

beberapa sub pembahasan yang berkaitan dengan judul penelitian. Garis-garis besar 

dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut: 

Bab pertama, berisi pendahuluan yang memuat; latar belakang masalah, 

rumusan masalah, definisi operasional judul dan ruang lingkup pembahasan, kajian 
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pustaka, kerangka teoretis, metodologi penelitian, tujuan dan kegunaan dan garis-garis 

besar isi tesis. 

Bab kedua, Sunnah dan Bid’ah dalam fiqh Islam terdiri: a. Pengertian Sunnah, 

b. Kedudukan Sunnah dalam Islam, c. Af’alu al-Nabiy (perbuatan Nabi saw.) d. 

Macam-Macam Sunnah, e. Pengertian Bid’ah, f. Hadits-Hadits Nabi saw. tentang 

Bid’ah, g. Bahaya Bid’ah dalam Agama, h. Cara Mengenal Bid’ah, i. Kaidah-Kaidah 

Bid’ah, j. Adakah Bid’ah Hasanah?, k. Persamaan dan Perbedaan antara Bid’ah dan 

al-Mashlahah al-Mursalah, l. Macam-Macam Bid’ah. 

Bab ketiga, al-Tark dan Sunnah Tarkiyah dalam fiqh Islam, terdiri: a. 

Pengertian al-Tark, b. Pengertian Sunnah Tarkiyah, c. Macam-Macam al-Tark., d. 

Sunnah Tarkiyah dibangun di atas Tiga Muqaddimah, e. Cara mengetahui sunnah 

tarkiyah, f. Dhawābith (batasan-batasan) Sunnah Tarkiyah. 

Bab keempat, Analisis Implikasi makna sunnah tarkiyah terhadap beberapa 

masalah furū’iyah.terdiri: a. Periode Nabi saw. b. Periode Sahabat, c. Periode Para 

Ulama. 

Bab kelima, Penutup terdiri: a. Kesimpulan, b. Implikasi penelitian.  
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BAB II 

 SUNNAH DAN BID’AH DALAM FIQH ISLAM  

A. Pengertian  Sunnah  

1. Sunnah secara etimologi  

Menurut Ibnu Faris155 kata ( َّسَ ن) adalah huruf sin dan nun yang menjadi satu  

kesatuan induk yang maththarid (berlaku umum), yaitu jalannya sesuatu. Dan  

keumumannya itu sangat mudah. Kata ( نَّ سَ  ) berasal dari ucapan ( ى  لَ عَ   اءَ المَ   تُ ن  نَ ا سَ ن  سِ   هُ ن  سُ أَ 

ي  هِ ج  وَ  ) yang berarti: "Aku mengalirkan air ke wajahku". Salah satu turunan dari  kata 

( نَّ سَ  ) ialah kata ( ة  نَّ سُ  ) yang berarti perilaku. Jadi, Sunnah Rasulullah adalah  perilaku 

Nabi saw. yang terpilih. Al-Hudzali mengatakan: 

 .156اهَ يْحُ سِ يَ  نح مَ  ةً نَّ سُ  اضٍ رَ  لُ ؤَّ أَ ا  فَ تَََ رح سِ  تَ نح أَ  ةٍ نّ سُ  نح مِ  نَّ عَ زَ تََح  لاَ فَ 
Artinya: 

Jangan sekali-kali kamu gelisah atas perilaku yang kamu jalani karena orang  

yang menyetujui sebuah perilaku adalah orang yang menjalaninya 

Sedangkan menurut Mahmud Saltut, sunnah secara bahasa bermakna  َةُ قَ ي ح رِ الط  

artinya jalan atau tata cara atau metode, bahkan juga bermakna  ِةُ يْحَ الس , artinya 

perjalanan hidup, meliputi suka dan duka dalam kehidupan atau baik yang terpuji 

maupun yang tercela. ( ًحَ سَ نَ ةً   كَ انَ تح  أو سَ يِّ ئَ ة)157  

Menurut Abbas Mutawalli Hamadah :  

  ةُ قَ ي ح رِ الطَ 
ُ
  ةُ يْحَ السِ  وَ  ةُ مَ يح قِ تَ سح الم

ُ
 158ةً ئَ يِّ سَ  وح أَ  تح انَ كَ   ةً نَ سَ حَ  ةُ رَ مِ تَ سح الم

Artinya:  

Jalan yang lurus dan berkesinambungan, yang baik maupun yang buruk.     
 

155 Abū al-Hasan Ahmad bin Fāris bin Zakariyā, Mu’jam Maqāyis al-Lughah, Tahqīq Abdus 

Salam Muhammad Harūn, Juz.III, (Dār al-Fikr,1399 H), h. 60 

156 Muhammad ‘Ajjaj al-Khathīb, al-Sunnah Qabla al-Tadwīn, Cet.VI, (Beirūt: Dār al-Fikr, 

1997), h. 17 

157 Mahmud Saltut, Al-Islām Aqīdatun wa Syarī’ah, ( Beirūt: Dār al-Kalām, 1996 M), h. 499  

158Abbas Mutawallī Hamadah, Al-sunnah al-Nabawiyyah wa Makānatuhā  fī al-Tasyrī’, 

(Kairo: Dār al-Qawmiyyah, t.th), h. l3 
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Ibnu Mandzur rah. juga berpendapat, sunnah adalah perilaku yang baik 

maupun yang buruk. Kemudian ia juga menyebut bait syair karya Al-Hudzali 

tersebut. Dan ia menyatakan bahwa di dalam al-Qur'an terdapat firman Allah swt 

dalam QS. al-Kahfi/18 : 55 

سُنَّةُ  تََحتيَِ هُمح  أَنح  إِلاَّ  مُح  رَبَّ تَ غحفِرُوا  وَيَسح دَُى  الَح جَاءَهُمُ  إِذح  مِنُوا  يُ ؤح أَنح  النَّاسَ  مَنَعَ  وَمَا 
َوَّلِيَن أوَح يَحتيَِ هُمُ الحعَذَابُ قُ بُلًا   الأح

Terjemahnya: 

"Dan tidak ada yang menghalangi manusia untuk beriman ketika  datang 
kepada mereka, dan mereka memohon ampun kepada Rabb mereka, kecuali 
datang kepada mereka sunnah (kebiasaan yang berlaku pada) orang-orang 
terdahulu." 159 

Al-Zujaj mengatakan: "Yang dimaksud dengan kebiasaan yang berlaku pada 

orang-orang terdahulu ialah mereka menyaksikan adzab yang datang kepada mereka 

lalu orang-orang musyrik meminta hal itu dalam QS. al-Anfaal/ 8:32 dengan 

mengatakan:  

نَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أوَِ  قَّ مِنح عِنحدِكَ فأََمحطِرح عَلَي ح وَإِذح قاَلُوا اللَّهُمَّ إِنح كَانَ هَذَا هُوَ الْحَ
 ائحتِنَا بعَِذَابٍ ألَيِمٍ 

Terjemahnya: 

"Dan (ingatlah) ketika mereka berkata: "Ya Allah, jikalau (al-Quran) ini 

adalah kebenaran (yang datang) dari sisiMu, hujanlah kami dengan batu dari 

langit."160                      

Kata-kata ( سَ هَ تُ ن  نَسَ  ان  ا  ) dan ( اهَ تُ ن  تَ س  اِ  ) mempunyai arti yang sama, yaitu “Saya  

menjalaninya'. Dikatakan    َا(هَ و  عُ بِ اتَّ فَ   ةا نَّ سُ   هُ لَ   تُ ن  نَس ) yang berarti 'Saya membuat sebuah 

sunnah untuk mereka lalu mereka mengikutinya'. Dalam sebuah hadits dinyatakan: 

من سن في  رسول الله صلى الله عليه وسلم:   فقال  ...عن جرير بن عبد الله، قال
الإسلام سنة حسنة، فعمل با بعده، كتب له مثل أجر من عمل با، ولا ينقص  
من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة، فعمل با بعده، كتب عليه مثل  

 161.رواه مسلم وزر من عمل با، ولا ينقص من أوزارهم شيء

 
159 Kementerian Agama,  Al-Qur’an dan Terjemahan,...h. 300 

160 Kementerian Agama,  Al-Qur’an dan Terjemahan,...h. 180  

161 Muslim bin Hajjaj Abū al-Hasan al-Qusyairī al-Naisabūrī, al-Musnad al-Shahīh al-

Mukhtashar, Tahqīq Muhammad Fu’ad Abdul Bāqī, Juz. IV, (Cet. Beirūt: Dār Ihyā’ al-Turāts al-Arabī, 

tt), h. 2059 
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Artinya: 

“Dari Jarir bin Abdillah r.a. berkata.....Rasulullah saw. bersabda: “Barang 
siapa merintis (memulai) dalam agama Islam sunnah (perbuatan yang baik 
maka baginya pahala dari perbuatannya tersebut, dan pahala dari orang yang 
melakukannya (mengikuti) setelahnya, tanpa berkurang sedikitpun dari pahala 
mereka. Barang siapa merintis dalam Islam sunnah yang buruk maka baginya 
dosa dari perbuatannya tersebut, dan dosa dari orang yang melakukan 
(mengikuti) setelahnya maka tanpa berkurang dari dosa-dosa mereka 
sedikitpun.”   

Maksudnya ialah orang yang mengerjakan sesuatu dengan tujuan agar diikuti 

oleh orang lain. Jadi segala sesuatu yang dimulai oleh seseorang kemudian 

dilanjutkan oleh orang lain secara kontinyu itulah yang disebut "Sunnah".162 

Peneliti menegaskan yang dimaksud dengan sabda Nabi saw.   ًسَنَّ سُنَّةً حَسَنَة “ 

Barang siapa yang merintis (memulai)  sunnah hasanah adalah mendahului dalam 

mengamalkan sunnah yang telah valid dari Nabi saw. Bukan 

membuat/merekayasa/berkreasi dalam membuat suatu ibadah yang baru.  

Dari sisi makna  ًسَنَّ سُنَّةً حَسَنَة  “sanna sunnah hasanah” bisa dibawakan kepada 

dua makna, yaitu sebagai berikut:  

Pertama, mendahului/memulai menjalankan sunnah Nabi saw. lalu diikuti 

oleh orang lain. Bisa jadi sunnah tersebut bukanlah sunnah yang 

ditinggalkan/dilupakan/telah mati, tetapi dialah yang pertama kali mengingatkan 

orang lain dalam mengerjakannya. Sebagaimana dalam kasus hadits Jabir bin 

Abdillah, sunnah Nabi saw. yang dikerjakan adalah sedekah. Tentunya sunnah ini 

bukanlah sunnah yang telah mati atau ditinggalkan para sahabat, tetapi pada waktu 

kasus datangnya orang-orang miskin maka sahabat Anshar itulah yang pertama kali 

mengamalkannya sehingga diikuti oleh para sahabat yang lain.163  

 
162 Ibnu Mandzūr, Lisānul Arab, Vol. 6, (Cet. III;  Beirūt: Dār Ihyā’ al-Turāts al-Arabī, t.th), h. 

399 

163 Firanda Andirja Abidin, Bid’ah Hasanah, (Mengenal Bid’ah dan Sunnah), Cet. I ( Jakarta 

Timur: Nashir al-Sunnah, 2013 M), h. 186 
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Kedua, bisa jadi “sanna sunnatan hasanatan” kita artikan dengan 

menghidupkan sunnah Nabi saw. yang telah mati/ditinggalkan,164 hal ini jika merujuk 

pada hadits yang diriwayatkan oleh sahabat ‘Amr bin ‘Auf al-Muzani r.a. berikut ini:  

ل  رسو   حدثنا كثيْ بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزنّ . حدثنّ أبِ عن جدي أن 
من أحيا سنة من سنتِ فعمل با الناس كان له مثل   الله صلى الله عليه و سلم قال

أجر من عمل با لا ينقص من أجورهم شيئا . ومن ابتدع بدعة فعمل با كان عليه 
 165رواه ابن ماجه  .أوزار من عمل با لا ينقص من أوزار من عمل با شيئا

Artinya: 

“Telah menceritakan kepada kami Katsir bin Abdullah bin ‘Amr bin ‘Auf al-
Muzaniy r.a. Telah menceritakan kepadaku bapakku dari kakekku bahwasanya 
Rasulullah saw. bersabda: barang siapa yang menghidupakn sebuah sunnah 
dari sunnahku, lalu dikerjakan/diikuti oleh manusia maka baginya seperti 
pahala orang yang mengamalkannya tanpa mengurangi pahala mereka (yang 
mengikutinya sama sekali. Barang siapa yang melakukan bid’ah lalu diikuti 
maka baginya dosa orang-orang yang mengerjakannya tanpa mengurangi dosa 
mereka sama sekali.”   

2. Sunnah secara terminologi 

Para ulama berbeda pendapat dalam memberikan definisi sunnah secara 

terminologis, sejalan dengan perbedaan keahlian dan bidang yang ditekuni masing-

masing. Secara garis besar mereka terkelompok menjadi tiga golongan; ahli hadits, 

ahli ushul dan ahli fiqh. 

a. Ahli Hadits :  

أُ مَ   لُّ كُ  فِ   لٍ وح ق َ   نح مِ   مَ لَّ سَ وَ   هِ يح لَ عَ   ى اللهُ لَ صَ   لِ وح سُ الرَّ   نِ عَ   رَ ثِ ا  ت َ   لٍ عح أو   ةٍ فَ أو صِ   رٍ يح رِ قح أو 
خُ   ةٍ يِّ قِ لح خَ  سِ   ةٍ يَّ قِ لُ أو  غَ في   ةٍ ثَ ن ُّ حَ تَ كَ ة ِ ثَ عح البِ   لَ بح ق َ   كَ لِ ذَ   انَ كَ  اءٌ وَ سَ   ةٍ يْحَ أو  أم رَ حِ   ارِ   اء 
 166. هدَ عح ب َ 

Artinya : 
Segala sesuatu yang dinukil dari Rasulullah saw, baik berupa perkataan, 
perbuatan, taqrir, sifat-sifat lahir, dan batinnya. Ataupun perjalanan hidupnya 
sejak sebelum diangkat menjadi rasul seperti bertahannuts167 di Goa Hira 
maupun sesudah diangkat menjadi Rasul. 

 
164 Firanda Andirja Abidin, Bid’ah Hasanah, (Mengenal Bid’ah dan Sunnah),...h. 187 

165 Ibnu Mājah Abū Abdullāh Muhammad bin Yazīd al-Qazawainī, Sunan Ibnu Mājah, 

Tahqīq Fu’ad Abdul Bāqī, Juz. I (Beirūt: Dār al-Fikr, t.th.), h.75 

166 Muhammad ‘Ajjaj al-Khathīb, al-Sunnah Qabla Tadwīn, (Cet.VI (Beirūt: Libanon: 

Maktabah Dār al-Fikr, 1997), h.28 

167Al-Hafizh Ibnu Hajar menyebutkan bahwa tahannuts memiliki dua makna Pertama, 

tahannuts artinya tahannuf. Artinya mengikuti ajaran hanifiyah. Itulah ajaran dan millah Ibrahim 

Kedua, tahannuts artinya menjauhi dosa. Dari kata al-hints yang artinya dosa. Dan kata ‘tahannuts’ 
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 168هُ الُ وَ حح أَ وَ  هُ الُ عَ ف ح أَ صلى الله عليه سلم وَ  بِِّ النَّ  الُ وَ ق ح أَ 
Aritnya :  

Segala perkataan Nabi saw. perbuatan dan hal-ihwalnya.  

   169ةً فَ ا أو صِ رً ي ح رِ قح  أو ت َ لًا عح  أو فِ لًا وح صلي الله سلم ق َ  بِِّ  النَّ لََ إِ  فَ يح ضِ اأُ مَ 
Artinya:  

Sesuatu yang disandarkan kepada Nabi saw. baik berupa, perkataan, 

perbuatan, ketetapan (taqrir), maupun sifat Nabi saw.  

b. Ahli Ushul:  

فِ   لٍ وح ق َ   نح مِ   يْحِ رِ الكَ   آنِ رح القُ   يْحَ غَ   بِِّ النَّ   نِ عَ   رَ دَ ا صَ مَ   لُّ كُ  ت َ   لٍ عح أو  يَ مَِّ   رٍ يح رِ قح أو    نح أَ   حُ لُ صح ا 
 .170 يٍّ عِ رح شَ  مٍ كح لُِْ  لاً يح لِ دَ  نَ وح كُ يَ 

Artinya:  

Segala sesuatu yang bersumber dari Nabi saw. selain al-Qur’an al-Karim, baik 
perkataan, perbuatan, ketetapan (taqrir) yang dapat dijadikan sebagai dasar 
menetapkan hukum syara’. 

 171ا هَ رُ رِّ قَ ت ُ وَ  امَ كَ حح الأَ  تُ بِّ ث َ  ت ُ تَِّ الَّ  هُ اتُ رَ ي ح رِ قح ت َ وَ  هُ الُ عَ ف ح أَ صلى الله عليه سلم وَ  بِِّ النَّ  الُ وَ ق ح أَ 
Artinya:  

Semua perkataan Nabi saw. perbuatannya,  dan ketetapannya yang berkaitan 

dengan hukum-hukum syara’ dan ketetapannya.  

c. Ahli Fiqh: 

ث َ مَ   لُّ كُ  وَ   بِِّ النَّ   نِ عَ   تَ بَ ا  سلم  و  عليه  الله    لَا   وَ   ضِ رح الفَ   بِ بَِ   نح مِ   نح كُ يَ   لحَ صلى 
  ةُ قَ ي ح رِ الطَ  يَ هِ فَ  بِ اجِ الوَ 

ُ
 .172وبٍ جُ  وُ لَا   وَ  اضٍ ترَِ افح  يْحِ غَ  نح مِ  ينِ  الدِّ في  ةُ عَ ب َ ت َّ الم

 
memiliki arti ‘yatajannabu al-hints’, yang artinya menjauhi dosa. Lihat Ibnu Hajar Al-Asqalānī, Fathul 

Bārī, Juz. I, (Beirūt: Dār al-Ma’rifah,1379 H), h. 23 

168 Muhammad ‘Ajjaj al-Khathīb, al-Sunnah Qabla Tadwīn,..h. 28. Atau Lihat ‘Ali bin 

Sulthān al-Harawaih, al-Qurasyī, Syarah Nukhbah al-Fikr, (Beirūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 974 M), 

h. 16. Atau lihat Muhammad al-Shobagh, al-Hadīts al-Nabawi , (Mesir: Maktabah al-Islāmiyah, 1972 

M), h. 14 dan 16 

169 Muhammad ‘Ajjaj al-Khathīb, al-Sunnah Qabla Tadwīn,..h. 28, atau ‘Ali bin Sulthān al-

Harawaih, al-Qurasyī, Syarah Nukhbah al-Fikr,...h.16. atau Muhammad al-Shobagh, al-Hadīts al-

Nabawi ,..h.14 dan 16. Atau Muhammad Jamāluddin al-Qāsimī, Qawā’id Tahdīts, Cet.I, (Beirūt: al-

Kutub al-‘Ilmiyah, 1399 H), h. 61 atau Ibnu al-Shalāh Abu Umar Utsman bin Abdirrahman al-

Syahrazurī, Muqaddimah Ibn al-Shalāh fī ‘Ulūm al-Hadīts, (Beirūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1391 H), 

h. 22 atau Ahmad Muhammad Syākir, al-Bā’its al-Hatsīts Syarh Ihktishār ‘Ulūm al-Hadīts lil al-Hāfiz 

Ibn Katsīr, Cet. II, (Riyādh: Maktabah Dār al-Islām, 1417 H), h. 54 

170 Muhammad ‘Ajjaj al-Khathīb, al-Sunnah Qabla Tadwīn,..h. 27 

171 Muhammad ‘Ajjaj al-Khathīb, al-Sunnah Qabla Tadwīn,..h. 27 
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Artinya: 

Segala sesuatu yang ditetapkan oleh Nabi saw, tetapi tidak termasuk dalam 
kategori fardlu atau wajib. Ketetapan itu berupa perjalanan hidup yang 
menjadi suri teladan (panutan) dalam urusan keagamaan, bukan fardlu dan 
wajib  

Dari definisi tersebut di atas dapat dimengerti bahwa hadits/sunnah adalah 

segala sesuatu yang bersumber dari Nabi saw., baik berupa ucapan, perbuatan, 

maupun ketetapan yang berhubungan erat dengan hukum-hukum atau ketetapan Allah 

swt. Yang disyariatkan kepada manusia. Ini berarti yang selain itu tidak masuk dalam 

pengertian hadits. 173 

Oleh sebab itu, Hadits/sunnah adalah sesuatu yang berhubungan erat dengan 

misi dan ajaran Allah yang menjadi tugas Muhammad saw. sebagai Rasulullah, 

berupa, perbuatan, dan ketetapan. Sedangkan yang berhubungan dengan kebiasaan-

kebiasaan, seperti tata-cara berpakaian, tidur, dan sebagainya merupakan kebiasaan 

manusia dan sifat kemanusiaan, sehingga tidak dapat dimasukkan ke dalam 

pengertian hadits.174 

Dengan demikian, ahlu hadits memandang bahwa hadits merupakan sesuatu 

yang keluar dari manusia sempurna bernama Muhammad saw. sehingga apa pun yang 

melekat pada Nabi saw. merupakan suri teladan bagi umatnya, sekalipun berbentuk 

kebiasaan yang bersifat manusiawi. Akan tetapi, ahli usul memandang Nabi 

Muhammad saw. sebagai manusia pembuat undang-undang disamping Allah swt.175 

sehingga hal-hal yang berbentuk kebiasaan dan sifat manusiawi tidak termasuk hadits.  

Lain halnya dengan ahli fiqh, hadits/sunnah oleh mereka dipandang sebagai 

suatu perbuatan yang harus dilakukan, tetapi tingkatannya tidak sampai kepada wajib 

atau fardlu, sebab hadits/sunnah masuk ke dalam suatu pekerjaan yang status 

hukumnya “lebih utama jika dikerjakan” Artinya, suatu amalan yang apabila 

dikerjakan mendapatkan pahala dan apabila ditinggalkan tidak dituntut apa-apa, akan 

 
172 Muhammad ‘Ajjaj al-Khathīb, al-Sunnah Qabla Tadwīn,..h. 27 

173 M. Ma’shum Zein. Menguasai Ilmu Ushul Fiqhi, Cet. I; (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 

2016 M), h. 74 

174 M. Ma’shum Zein. Menguasai Ilmu Ushul Fiqhi,...h. 74 

175 M. Ma’shum Zein. Menguasai Ilmu Ushul Fiqhi,...h. 74 
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tetapi apalagi ketentuan tersebut dilanggar mendapat dosa.176 Dengan demikian, 

hadits nmemiliki kesamaan arti dengan sunnah, khabar, dan atsar.177  

Seiring dengan perubahan waktu dan perkembangan zaman, istilah sunnah 

digunakan untuk makna lebih umum yang menjadi lawan dari bid’ah. Terutama 

setelah muncul berbagai macam firqah sesat dan kebid’ahan dalam Islam.  

Kemudian sunnah menjadi lawan dari bid’ah, dikatakan Fulan di atas sunnah 

bila ia beramal sesuai dengan ajaran Nabi saw. atau Fulan di atas kebid’ahan bila 

perbuatannya berseberangan dengan ajaran Nabi saw.178  

B. Kedudukan Sunnah Dalam Syari’ah. 

Maksud dari peneliti dalam pembahasan ini yaitu bagaimana kedudukan 

sunnah di dalam pengambilan hukum yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf, 

apakah ia bersifat ta’abbudiah secara keseluruhan ataukah tidak? Dan apakah kalau ia 

bersifat ta’abbudiah maka apa yang dilakukan oleh Nabi saw. seperti apa yang ia 

tinggalkan menurut hukum?   
Abdul Wahhāb Khallāf, dalam kitabnya ‘Ilm Uşūl al-Fiqh’ Sudah menjadi 

ijmak kaum muslimin bahwa semua yang berasal dari Rasūlullāh saw. berupa ucapan, 

perbuatan, dan ketetapan, yang dimaksudkan untuk penetapan syariat dan teladan, 

yang sampai kepada kita dengan sanad yang ṣhaḥīḥ, secara qațh’iy atau ẓhanniy (yang 

lebih mendekati kebenaran), menjadi ḥujjah bagi umat Islam, sumber tasyrī’ yang 

dengannya para mujtahid mengambil istimbāth  hukum syara’ bagi perbuatan 

 
176 Masalah status hukum fardlu dan wajib, terjadi khilaf dikalangan ulama diantaranya al-

Imam Syafi’i dan al-Imam Abu Hanifah berpendapat sama dalam hal akibat hukunya, yaitu sama-sama 

berdosa jika ketentuannya dilanggar dan mendapatkan pahala jika dilakukan. Maksudnya dalam hal ini 

al-Imam Syafi’i menyamakan antara hukum fardlu dan hukum wajib, Sedangkan al-Imam Abu Hanifah 

membedakan keduanya, yaitu bahwa “hukum fardlu”  adalah suatu kewajiban keagamaan yang harus 

dikerjakan berdasarkan dalil qath’iy, contohnya Shalat, puasa, zakat, dan lain-lain, Sedangkan “ hukum 

wajib” adalah suatu kewajiban keagamaan yang harus dikerjakan berdasarkan  dalil dhannī, Lihat 

Wahbah al-Zuhailī, Ushūl , Juz II,...h. 57   

177 Mahmud Thahhan, Taisīr Mushthah al-Hadīts, (Dār al-Fikr t.th),h. 15-16  

178Abū Ishaq al-Syāthibī, al-Muwafaqāt fī Ushūl Asy-Syari’ah, Juz. IV, (Kairo: al-Maktabah 

al-Taufiqiyah, t,th), h. 4  
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mukallaf. Umat Islam juga ijmak bahwa hukum-hukum dalam sunnah itu bersama 

hukum-hukum dalam Al-Quran adalah undang-undang yang wajib diikuti.”179   

Meskipun demikian al-Amidī menyebutkan bahwa ada perbedaan ulama 

dalam kehujjahan sunnah. Menurutnya, sebagian besar imam ahli fiqh dan ahli kalam 

bersepakat bahwa mengikuti baik itu dalam hal yang wajib, sunnah, dan mubah 

merupakan unsur ibadah. Adapun sebagian dari mereka imam ahli fiqh dan ahli kalam 

ada yang menolak hal tersebut secara mutlak, ada pula yang merinci 

permasalahannya. 180 

Perbedaan ulama di dalam kehujjahan sunnah di atas permasalahannya terletak 

dari apa saja perbuatan-perbuatan Nabi saw. yang dapat diikuti dan diamalkan, dan 

apakah semua perbuatan Nabi saw. bersifat ta’abbudi ? Apalagi selain sebagai Nabi 

dan Rasul, Muhammad saw. adalah manusia biasa yang memiliki tabiat kemanusiaan 

yang sama dengan manusia lainnya. Maka apakah tabiat kemanusiaan itu juga 

dianggap memiliki nilai ta’abbudi ?  

Di sini peneliti akan menyebutkan klasifikasi ulama terhadap perbuatan Nabi 

saw. karena setiap sunnah yang disandarkan kepada Nabi saw. berupa perbuatan, 

mengandung implikasi hukum yang lebih banyak dibandingkan perkataan.  

C. Af’’alu al-Nabiy (Perbuatan Nabi Saw.) 

Beberapa ulama usul dari generasi awal hingga sekarang telah membagi 

perbuatan Nabi saw. kepada beberapa bagian. Di antaranya yaitu, Imam al-Zarkasyī 

dalam al-Bahru al-Muhīth membagi perbuatan Nabi saw. kepada delapan macam.181 

Selanjutnya Imam al-Ghazali dalam kitabnya al-Mustashfā Min al-‘Ilmi al-

Ushūl membagi perbuatan Nabi saw. kepada tiga macam.182Sementara Imam al-

 
179 Abdul Wahhāb Khallāf,‘Ilm Uşūl al-Fiqh,... h. 41 

180 Abū al-Hasan Sayyid al-Dīn Ali bin Abū Ali bin Muhammad bin Salim al-Tha’labī al-

Amidī, al-Ihkām fī Ushūl al-Ahkām, Juz. I, (Beirūt: al-Maktabah al-Islāmī, t.th), h. 186 

181 Badruddīn Muhammad Ibn Bahadir Ibn Abdullāh al-Zarkasyī, al-Bahru al-Muhīth fī Ushūl 

al-Fiqh, Juz. III, (Beirūt: Dār al-‘Ilmiyah, 2000M), h. 247-251. 

182 Abū Hāmid Muhammad Ibn Muhammad Ibn Muhammad al-Ghazali al-Thūsī, al-

Mustashfā min al-‘Ilmi al-Ushūl, (Beirūt: al-Risālah, 1997M), h. 219. 
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Syaukānī membaginya kepada tujuh bagian.183 Seorang ulama ushul kontemporer 

Sulaimān al-Asyqar membagi perbuatan Nabi saw. lebih spesifik lagi, yaitu kepada 

sepuluh macam perbuatan yang disebutkan dalam kitabnya “Af’ālu al-Rasūl wa 

Dalālatuhā ‘alā al-Ahkām al-Syar’iyyah.”184  

Sesunguhnya perbuatan Nabi saw. tidak lepas dari apakah perbuatan jibillah 

yang bersumber murni dari Rasulullah saw. atas dasar tabi’at atau naluri 

kemanusiaannya (asal penciptaan) Atau perbuatan yang murni yang menjelaskan 

hukum syari’at Islam. Oleh karena itu perbuatan yang murni menjelaskan hukum 

terkadang sifatnya umum bagi umat Nabi saw. dan terkadang khusus hanya bagi Nabi 

saw . 185  

Maka Muhammad bin Husain bin Hasan al-Jizani membagi perbuatan Nabi 

saw. tersebut yang menjelaskan hukum kedalam tiga bagian. Sebagai berikut: 

1.  Al-af’alu al-Jibillah. Contonya berdiri, duduk, makan minum. Perbuatan ini 

hukumnya mubah sebab perbuatan-perbuatan tersebut tidak dimaksudkan 

dengannya pensyari’atan dan kita tidak beribadah dengannya.  Akan tetapi, 

Jika seandainya seseorang ingin meneladani Rasulullah saw. denganya, maka 

tidak mengapa dan jika meninggalkannya dan tidak ada keinginan darinya dan 

tidak pula sebab kesombongan, maka tidak mengapa.186 Akan tetapi, 

perbuatan-perbuatan mubah bisa bernilai ibadah tergantung dari niat 

seseorang. Jika dia niatkan untuk ittiba’ kepada Nabi saw. maka mendapatkan 

pahala. Contoh makan dengan tangan kanan.  

2. al-Af’al al-Khashshah adalah perbuatan Nabi saw. yang digolongkan 

kekhususan hukum yang berlaku bagi Nabi saw saja. Atau perbuatan yang 

ditetapkan dengan dalil-dalil khusus (perkara khusus bagi Nabi saw).  artinya 

 
183 Muhammad Ibn ‘Ali al-Syaukānī, Irsyād al-Fuhūl ilā Tahqīqi al-Haq min ‘Ilmi al-Ushūl, 

(Beirūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1999M), h.165. 

184 Sulaimān al-Asyqar, Af’āl al-Rasūl wa Dalālatuhā ‘ Alā al-Ahkām al-Syar’iyyah,...h. 216. 

185 Muhammad bin Husain al-Jizānī, Ma’ālim Ushūl al-Fiqh ‘Inda Ahli Sunnah wa al-

Jamā’ah,...h.127-128. 

186 Muhammad bin Husain al-Jizānī, Ma’ālim Ushūl al-Fiqh ‘Inda Ahli Sunnah wa al-

Jamā’ah,...h.128. 
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hal-hal yang boleh namun khusus bagi Nabi saw.187 Implikasi hukumnya bagi 

umat adalah haram. Misalnya puasa wishal, menikah lebih dari empat dan 

lain-lain  

3. al-Af’al al-Bayaniyah adalah perbuatan yang dimaksudkan dengannya 

pensyariatan. Contohnya gerakan shalat, manasik haji dan lain-lain. Implikasi 

hukumnya harus mengikuti terhadap penjelasan Nabi saw. jika yang dijelaskan 

itu wajib maka perbuatan itu hukumnya wajib, dan jika yang dijelaskan itu 

mandub maka perbuatan itu hukumnya mandub.188  

D. Macam-Macam Sunnah 

Para ulama ahli al-Sunnah wa al-Jamā’ah memberikan perhatian yang sangat 

besar terhadap sunnah Rasulullah saw. Salah satunya dengan menjelaskan macam-

macam sunnah melalui beberapa sudut pandang yang berbeda diantaranya:189   

1.  Sunnah ditinjau dari segi dzatnya.   

a. Sunnah qauliyyah.  

b. Sunnah fi’liyyah. 

c. Sunnah taqrīriyah. 

Dan ini mencakup perkataan Nabi saw. perbuatannya, taqrirnya, penulisannya 

(surat-surat), isyaratnya, keinginannya (rencana), dan apa yang ditinggalkannya. Dan 

jenis-jenis sunnah ini, sebagiannya masuk kepada sebagian yang lain; maka masuk 

dalam jenis perbuatan Nabi saw. yakni setiap dari penulisannya (surat-surat), 

isyaratnya, keinginannya (rencana), dan apa yang ditinggalkan. 

Dan sungguh sebagian ulama ushuliyin memasukan sunnah Khulafa’ al-Rasyidin.  

Sebagaimana hadist Nabi saw     : 

 
187 Muhammad bin Husain al-Jizānī, Ma’ālim Ushūl al-Fiqh ‘Inda Ahli Sunnah wa al-

Jamā’ah,...h. 128 

188 Muhammad bin Husain al-Jizānī, Ma’ālim Ushūl al-Fiqh ‘Inda Ahli Sunnah wa al-

Jamā’ah,...h. 128 

189 Muhammad bin Husain al-Jizānī, Ma’ālim Ushūl al-Fiqh ‘Inda Ahli Sunnah wa al-

Jamā’ah,...h. 119 
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بِسُنَّتِِ  كُمح   فَ عَلَيحكُمح  وَإِيََّ بِِلن َّوَاجِذِ  هَا  عَلَي ح وَعَضُّوا  دِيِّيَن  الحمَهح الرَّاشِدِينَ  لَُفَاءِ  الح وَسُنَّةِ 
عَةٍ ضَلالََة  190.رواه أحمدٌ وَمُُحدَثَتِ الأمُُورِ فإَِنَّ كُلَّ بِدح

Artinya: 

Kalian wajib berpegang teguh pada sunnahku dan sunnah Khulāfāur Rāsyidīn 

yang mendapat petunjuk; peganglah ia erat-erat, dan gigitlah ia dengan gigi 

geraham. Dan jauhilah perkara-perkara setiap perkara yan diada-adakan 

(dalam agama). Karena sesunnguhnya setiap perkara yang diada-adakan itu 

adalah bid’ah dan setiap bid’ah itu adalah kesesatan. 

Kemudian sunnah juga selain yang disebutkan di atas, dimasukan dalam 

pembagian sunnah ditinjau dari kaitannya dengan al-Qur’an terbagi menjadi tiga 

bagian:191 

Pertama,  al-Sunnah al-Muakkadah yaitu sunnah yang menguatkan al-Qur’an 

atau sesuai dengan al-Qur’an misalnya, wajibnya shalat hal ini ditetapkan oleh al-

Qur’an dan sunnah.  

Kedua, al-Sunnah al-Mubayyinah atau al-Mufassirah yaitu sunnah yang 

menjelaskan hal-hal yang mujmal dalam al-Qur’an, misalnya jumlah shalat dan zakat 

dan waktu-waktunya.  

Ketiga,  al-Sunnah al-Istiqlaliyah atau al-Sunnah al-Zaidah  yaitu sunnah 

yang berdiri sendiri atau sunnah tambahan terhadap apa yang tidak disebutkan dalam 

al-Qur’an, misalnya, hukum-hukum syuf’ah, warisan al-Jaddah. 

2. Sunnah ditinjau dari segi sampainya kepada kita, jumlah nukilannya dan rawi-

rawinya yaitu Mutāwatir dan Aahād .192 

Ada juga para ulama yang membagi sunnah menjadi dua jenis, apabilah dilihat 

dari penisbatannya kepada Rasulullah saw. yaitu:193   

 
190 Ahmad bin Hanbal Abū Abdullāh al-Syaibānī, Musnad Ahmad bin Hanbal, Tahqīq Maktab 

al-Buhūts bijam’iyyah al-Mu’naz, Juz.VII, (Cet. I; Jam’iyyah al-Muknaz al-Islāmī,1431H), h.1567 

191 Muhammad bin Husain al-Jizānī, Ma’ālim Ushūl al-Fiqh ‘Inda Ahli Sunnah wa al-

Jamā’ah,...h. 119 

192 Muhammad bin Husain al-Jizānī, Sunnah al-Tark wa Dalālatuha ‘alā al-Ahkām al-

Syar’iyyah,...h. 14 dan Muhammad bin Husain al-Jizānī, Ma’ālim Ushūl al-Fiqh ‘Inda Ahli Sunnah wa 

al-Jamā’ah,...h. 119 

193.https://muslim.or.id/24143-dua-jenis-sunnah-nabi-sunnah-sharihah-dan-sunnah-

dhimniyyah.html. diakses tanggal 20 September 2021 atau lihat Mizan Qudsiyah, Kaidah-Kaidah 

Penting Mengamalkan Sunnah,..59 
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1. Sunnah sharīhah (sunnah yang gamblang atau jelas) adalah sunnah yang 

disandarkan kepada Rasulullah secara jelas. Ia dapat berupa sabda, perbuatan, 

ketetapan, atau sikap Nabi saw. Sunnah inilah yang sering kita temukan dalam 

hadits. Misalnya jika disebutkan di dalam hadits, ”Rasūlullah berkata…”; 

“Rasūlullah melakukan…”; “Dulu Rasūlullah demikian…”; atau “Hal ini terjadi 

bersama Rasūlullah…” Maka disandarkannya. 

2. Sunnah dhimniyyah (sunnah yang tersembunyi). Yaitu sunnah yang 

tidak secara langsung menyebutkan bahwa hal itu berasal dari Rasulullah saw. 

akan tetapi hukum perkara-perkara tersebut terangkat menjadi sunnah marfu’ah 

sharihah (marfu’ artinya terangkat, yaitu perkataan atau pendapat sahabat, namun 

terangkat dianggap sebagai perkataan atau pendapat yang berasal dari Rasulullah 

saw. 

a) Sunnah dhimniyyah ini mencakup beberapa jenis sunnah berikut ini: 

Perkataan sahabat (tentang sesuatu) yang bukan menjadi ranah (ruang) untuk 

dilogika oleh akal manusia atau bukan ranah untuk (diperbolehkan) berijtihad 

dalam perkara tersebut. Karena selama akal tidak bisa dijadikan sebagai sandaran 

atau tidak boleh berijtihad di dalamnya, maka dari mana sumber atau dari mana 

sahabat mengambil pendapat tersebut? Tentu mereka mengambilnya dari 

Rasulullah saw. 

b) Ucapan sahabat yang tidak diingkari oleh para sahabat yang lainnya. Maka hal ini 

hukumnya sama dengan hukum sunnah marfu’ah. Sebagian ulama berkata bahwa 

ini termasuk “ijma’ sukūtī” (sukut artinya diam, sehingga maksudnya adalah 

ijmak atau kesepakatan karena diamnya para sahabat terhadap masalah tersebut 

atau tidak diingkari oleh mereka). Karena jika seorang sahabat mengatakan 

sesuatu hal dan sahabat yang lain diam tidak melakukan pengingkaran, maka hal 

ini adalah dalil bahwa perkataan sahabat tersebut adalah sunnah Rasulullah saw. 

Baik hukumnya sunnah sharīhah atas dasar hal tersebut, atau menjadi hujjah 

(dalil syar’i) karena adanya kesepakatan para sahabat. Maka jadilah hukumnya 

menjadi ijma’ sukūtī. 
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c) Ucapan sahabat tentang asbābun nuzūl (sebab atau latar belakang turunnya ayat 

al-Qur’an). Dalam asbābun nuzūl, maka hal ini hukumnya juga menjadi sunnah 

marfu’ah. Jika cara pengungkapan yang digunakan tentang sebab turunnya suatu 

ayat adalah ungkapan yang jelas (gamblang), seperti perkataan,”Terjadi 

demikian, kemudian Allah menurunkan ayat demikian”, maka hal ini merupakan 

penegasan bahwa kejadian ini (benar-benar) terjadi pada masa Rasulullah saw. 

d) Ucapan sahabat tentang penjelasan suatu hadits yang dia riwayatkan sendiri. 

Jika seorang sahabat mendengar hadits dari Rasulullah saw. maka dia mengetahui 

indikasi-indikasi yang terkandung dalam hadits tersebut. 

e) Maka penjelasan sahabat atas hadits yang dia riwayatkan sendiri dari Rasulullah 

saw. didahulukan atas ucapan sahabat lainnya (yang tidak meriwayatkan atau 

mendengar langsung hadits tersebut,). Bahkan hukum asalnya adalah bahwa 

pemahaman atau makna yang menafsirkan hadits tersebut (yaitu pemahaman 

sahabat yang meriwayatkan hadits) mengalahkan dugaan (zhanny) yang 

disimpulkan dari ucapan Rasulullah saw. (oleh sahabat yang tidak meriwayatkan 

hadits) 

Kemudian ada juga ulama yang membagi sunnah menjadi dua jenis : 

1. Sunnah Fi'liyah (yang berupa perbuatan) 194 

Yaitu apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah saw. Sunnah fi'liyah terdiri 

dari tiga macam: 

a) Perbuatan yang termasuk dalam tabiat manusiawi (Jibillah). Hukum dari 

perbuatan Nabi yang masuk dalam kategori ini adalah mubah; seperti makan, 

minum, berjalan, tidur dan perbuatan-perbuatan yang lain yang mubah (boleh) 

dilakukan oleh Nabi saw. dan oleh seluruh umatnya. Dan inilah yang telah 

ditetapkan oleh jumhur ulama. 

b) Perbuatan yang khusus dilakukan oleh Nabi saw. seperti kewajiban melakukan 

shalat tahajjud di malam hari, kewajiban bermusyawarah, diperbolehkannya 

 
194 Sa’ad Yūsuf Abū Azīz, Buku Pintar Sunnah dan Bid’ah, (Pustaka al-Kautsar, 2006M), h. 

25-28 
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wishol dalam berpuasa, boleh menikahi lebih dari empat wanita, boleh masuk 

Makkah dengan tanpa berpakaian ihram, dan perbuatan-perbuatan lain yang 

khusus diperbolehkan kepada Nabi saw. yang kita tidak boleh mengikutinya. 

c) Perbuatan Nabi saw. yang berfungsi untuk menjelaskan hukum-hukum Allah 

swt. seperti memberikan penjelasan dan penguraian terhadap perintah dan 

larangan-Iarangan Allah swt. Begitu juga dalam menjelaskan perintah dan 

larangan  Nabi saw. sendiri. 

Kemudian ada juga sunnah fi'liyah Nabi saw. yang terjadi khilaf di antara para 

ulama yaitu perbuatan-perbuatan yang tidak termasuk tabiat kemanusiaan, bukan pula 

perbuatan yang khusus dilakukan beliau dan tidak pula perbuatan beliau yang 

berfungsi untuk menjelaskan syara'.195 

Perbuatan Nabi saw. ada kalanya nampak sebagai sebuah ibadah (taqarrub) 

kepada Allah swt, seperti mencopot sandal ketika akan menunaikan shalat, memotong 

rambut ketika berada di Hudaibiyah ketika Nabi saw. memerintahkan para sahabat 

untuk memotong rambut akan tetapi mereka tidak melaksanakannya, sehingga Nabi 

saw. memotong rambutnya sendiri. Perbuatan-perbuatan ini ada yang mengatakan 

hukumnya wajib, ada yang mengatakannya sunnah, dan ada pula yang 

mengatakannya mubah. Tetapi ada pula yang tawaqquf (tidak memberikan 

kesimpulan hukum). Dan para ulama memiliki sudut pandang yang berbeda dalam 

menyimpulkan hukum-hukum perbuatan Nabi saw. tersebut, dan ini dapat dilihat 

dalam kitab al-Ibdā' karya Syekh Ali Mahfuzh.196 

Jika perbuatan Nabi saw. belum jelas sebagai sebuah ibadah kepada Allah swt. 

maka ada empat pendapat dalam masalah ini. Imam al-Syaukāniī lebih memilih 

bahwa hukum perbuatan itu adalah sunnah, dengan alasan bahwa semua perbuatan 

Nabi saw. tidak pernah lepas dari ibadah dan taqarrub kepada Allah. Dan tingkatan 

hukum ibadah yang paling rendah adalah mandūb (sunnat), sementara untuk 

menghukuminya lebih tinggi dari mandūb, tidak ada dalil yang mendukung. Maka 

 
195 Sa’ad Yūsuf Abū Azīz, Buku Pintar Sunnah dan Bid’ah,...h. 27 

196 Sa’ad Yūsuf Abū Azīz, Buku Pintar Sunnah dan Bid’ah,...h. 27 
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tidak ada pilihan lain selain berpegang pada hukum mandūb tersebut. Contoh paling 

dekat untuk  itu adalah Nabi saw. memakai jubah. Perbuatan Nabi saw. ini bisa saja 

untuk tujuan mendekatkan diri kepada Allah dan hukumnya adalah sunnah, atau 

sekedar untuk menunjukkan bahwa ia tidak haram dan dibolehkan pemakaiannya.197 

Contoh lainnya adalah kadangkala Nabi saw. memakai pakaian luar (sejenis 

mantel), dan kadang pula beliau tidak memakainya. Jika seorang muslim memakainya 

dengan niat menyerupai Rasulullah saw,. maka ia mendapatkan pahala. Akan tetapi ia 

tidak diharuskan untuk itu dengan alasan ibadah.198 

2. Sunnah Tarkiyah (meninggalkan suatu perbuatan) 

Adalah perbuatan yang ditinggalkan oleh Nabi saw meski terdapat alasan dan 

tuntutan, serta tidak ada hal yang menghalanginya.199 

Seperti meninggalkan adzan dan iqamah untuk shalat Idul Fithri dan IduI 

Adha, tidak mandi setiap kali akan melakukan shalat, tidak mengumandangkan adzan 

dan iqamah ketika akan melaksanakan shalat tarawih, tidak membaca ayat-ayat al-

Qur'an kepada orang yang meninggal, tidak melakukan shalat sunnah pada malam 

Nishfu Sya'bān, tidak mengeluarkan zakat terhadap sayur-sayuran, dan perbuatan-

perbuatan Iain yang tidak dilakukan oleh Rasulullah saw. meski ada alasan dan 

tuntutan untuk itu. 200 

Menurut Muhammad bin Abdul Wahhāb al-Wushabī ‘Abdali al-Yamani 

sunnah Nabi saw terbagi menjadi lima:201 

1. Sunnah I’tiqadiyah adalah keyakinan Nabi saw. 

2. Sunnah qauliyyah adalah ucapan Nabi saw.  

3. Sunnah fi’liyyah adalah perbuatan Nabi saw. 

 
197 Sa’ad Yūsuf Abū Azīz, Buku Pintar Sunnah dan Bid’ah,...h. 27-28 

198 Sa’ad Yūsuf Abū Azīz, Buku Pintar Sunnah dan Bid’ah,...h. 28 

199 Sa’ad Yūsuf Abū Azīz, Buku Pintar Sunnah dan Bid’ah,...h. 28 

200 Sa’ad Yūsuf Abū Azīz, Buku Pintar Sunnah dan Bid’ah,...h. 28 

201 Muhammad bin Abdul Wahhāb al-Wushabī ‘Abdali al-Yamani, al-Qaul al-Mufīd fī Adillah 

al-Tauhīd, Cet.I, (Beirūt: Dār Ibnu Hazm, 1427 H), h.168 
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4. Sunnah taqririyah adalah persetujuan Nabi saw terhadap perkataan atau 

perbuatan para sahabat.  

5. Sunnah Tarkiyah adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh Rasulullah saw dengan 

tujuan ibadah.  

D. Pengertian Bid’ah 

1. Bid’ah secara bahasa. 

Kata ‘bid’ah’ berasal dari bada‘a - yabda’u - bad’un atau bid’atun, yang 

secara bahasa artinya sesuatu yang baru. Mengenai hal ini, Imam al-Azhariy menukil 

ucapan Ibnu al-Sikkit yang mengatakan: 

عَةُ: كُلُّ مُُحدَثةَ   202الَحبِدح
Artinya: 

“Bid’ah itu segala sesuatu yang baru” 

Definisi senada juga dinyatakan oleh al-Khalil bin Ahmad al-Farahidy, yang 

mengatakan: 

رٌ وَلاَ مَعحرفَِة  ٍ لحَ يَكُنح لَهُ مِنح قَ بحلُ خَلحقٌ وَلاَ ذكِح دَاثُ شَئح  203البَدحعُ: إِحح
Artinya:  

“al-Bad’u (bid’ah) ialah mengadakan sesuatu yang tidak pernah diciptakan, 

atau disebut, atau dikenal sebelumnya”  

Isim fa’il (nama pelaku) dari kata bada’a tadi ialah badie’ (  بديع  ) atau mubdi’ 

 artinya: Pencipta sesuatu tanpa ada contoh terlebih dahulu. 204 Hal ini seperti ,(   مبدع  )

firman Allah swt. dalam al-Qur’an adalah al-Badī’ dalam QS. al-Baqarah/1:117  

َرحضِ   بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالأح
Terjemahnya: 

“Allah membuat sesuatu yang baru, tidak ada sesuatu 
tersebut sebelumnya.205 

 
202 Muhammad bin Ahmad bin al-Azharī al-Harawī, Tahdzīb al-Lughah, Tahqīq Muhammad 

‘Audh Mur’ib, Juz. II, (Cet. I; Dār Ihyā’ al-Turāts al-‘Arabī, 2001M), h. 142 

203 Al-Khalīl bin Ahmad al-Farāhid, Kitab al-‘Ain Murattaban ‘alā Hurūf al-Mu’jam, Tahqīq 

Abdul Hamīd Hindawī, Juz. I, (Cet.I; Beirūt: Dār al-Kutub al-‘llmiyah, 1424 H/2003 M), h. 121  

204 Muhammad bin Ahmad bin al-Azharī al-Harawī, Tahdzīb al-Lughah, Tahqīq Muhammad 

‘Audh Mur’ib, Juz.II,...h. 143 

205 Kementerian Agama,  Al-Qur’an dan Terjemahan,...h. 34 
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2. Korelasi antara definisi bid’ah secara bahasa dan syar’i 

Dari nukilan-nukilan di atas, dapat dipahami bahwa bid’ah secara bahasa ialah 

segala sesuatu yang baru, entah itu baik atau buruk; berkaitan dengan agama atau 

tidak. Karenanya al-Zajjaj mengatakan: 

أَ  لَهُ:  قِيحلَ  إلِيَحهِ  بَقح  يُسح مَالحَ  أنَحشَأَ  مَنح   وكَُلُّ 
َ
لم قِيحلَ  وَلَِذََا  خَ بحدَعحتَ.  السُّ نَّةَ: الَ نح  فَ 

تَدعٌِ.لِأنَّهُ  لَامِ  مُب ح دَثَ في الِإسح هُ إلِيَحهِ السَّلَف أَحح بِقح  206مَالحَ يَسح
Artinya: 

“Setiap orang yang melakukan sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya, 
kita katakan kepadanya:“abda’ta” (anda telah melakukan bid’ah (terobosan 
baru). Karenanya, orang yang menyelisihi ajaran (sunnah) Rasulullah saw. 
disebut sebagai mubtadi’ (pelaku bid’ah), sebab ia mengada-adakan sesuatu 
dalam Islam yang tidak pernah dikerjakan oleh para salaf sebelumnya. 

Jadi, korelasi antara kedua definisi tadi ialah bahwa bid’ah itu intinya sesuatu 

yang baru dan diada-adakan. Namun bedanya, bid’ah secara syar’i khusus berkaitan 

dengan agama, sebagaimana yang disebutkan oleh al-Zajjaj di atas. Untuk lebih 

jelasnya perhatikan definisi bid’ah secara syar’i menurut al-Jurjani berikut: 

عَةُ هِيَ الحفِعحلَةُ اَ  عَةَ، لأِ فَةُ للِسُّ نَّةلمخَال البِدح : الَحبِدح يَّتح  نَّ قاَئلَِهَا اب حتَدَعَهَا مِنح غَيْحِ مَقَالِ ِ، سَُِ
رُ المحح  ا اق حتَضَاهُ ابعُِوحنَ، وَلحَ يَكُنح مِ الَّذِي لحَ يَكُنح عَلَيحهِ الصَّحَابةَُ وَالتَّ   دَثُ إِمَامٍ،وَهِيَ الَأمح

 207الدَّليِحلُ الشَّرحعِيُّ 
Artinya:  

“Bid’ah ialah perbuatan yang menyelisihi Sunnah (ajaran Rasulullah saw.) 
Dinamakan bid’ah karena pelakunya mengada-adakannya tanpa berlandaskan 
pendapat seorang Imam. Bid’ah juga berarti perkara baru yang tidak pernah 
dilakukan oleh para sahabat dan tabi’in, dan tidak merupakan sesuatu yang 
selaras dengan dalil syar’i.” 

Kata-kata yang bergaris bawah di atas amat penting untuk dipahami 

maknanya. Sehingga tidak mencampuradukkan antara bid’ah dengan maslahat 

mursalah.208 Atau antara bid’ah secara bahasa dengan bid’ah secara syar’i. Berangkat 

dari pemahaman ini, Imam al-Syāthibī mendefinisikan bid’ah secara syar’i dengan 

definisi paling universal sebagai berikut: 

 
206 Muhammad bin Ahmad bin al-Azharī al-Harawī, Tahdzīb al-Lughah, Juz. II,...h. 143 

207 ‘Ali bin Muhammad bin ‘Ali al-Jain al-Syarīf al-Jurjāni, Kitab al-Ta’rifat, Juz. I, Cet. I; 

Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1403 H/1983 M), h. 43  

208 Mengenai al-maslahat al- mursalah akan peneliti bahas secara terpisah. 
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ي ُ ا مَ هَ ي ح لَ عَ   كِ وح لُ لسُ بِِ   دُ صَ قح ي ُ   ةَ عَ ي ح رِ الشَّ   ةَ قَ ي ح رِ ي الطَ اهِ ضَ تُ   ةٌ عَ ترََ مُح   نِ يح  الدِّ في   ةٌ قَ ي ح رِ طَ   دُ صَ قح ا 
  209ةِ يَّ عِ رح الشَّ  ةِ قَ ي ح رِ لطَّ بِِ 

Artinya : 

Suatu metode atau model dalam agama yang dikreasikan, yang menyerupai 
metode ibadah yang syar’i. Tujuan menempu/melakukannya adalah 
sebagaimana tujuan melakukan ibadah syar’i  

3. Kaidah dalam mendefinisikan bid’ah  

Dari definisi-definisi di atas, bisa disimpulkan bahwa bid’ah menurut syar’i 

harus memiliki kriteria berikut: 

-  Berkaitan dengan agama, bukan dengan urusan duniawi. 

-  Bersifat baru dan belum pernah terjadi di zaman Rasulullah saw. 

-  Bersifat menyaingi syari’at Allah dan Rasul-Nya. 

-  Tidak selaras dengan dalil-dalil syar’i.  

-  Dilakukan dalam rangka ibadah kepada Allah swt. 

Bertolak dari kaidah ini, jelaslah bahwa cara berpakaian, cara makan, sarana 

transportasi, komunikasi dan hasil kemajuan teknologi lainnya tidak bisa disebut 

bid’ah secara syar’i, karena kesemuanya tidak memenuhi kriteria di atas. 

Hal ini didukung dengan hadits ‘Aisyah, Nabi saw. bersabda, 

دَثَ في أمَحرنَِ  عَلَيحهِ وَسَلَّمَ : مَنح أَحح  ُ عَنح عَائِشَةَ ، قاَلَتح : قاَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََّّ
 210.رواه مسلمليَحسَ مِنحهُ فَ هُوَ رَد  هَذَا مَا 

Artinya:  
Dari Aisyah r.ha. berkata Rasulullah saw. “Barangsiapa membuat suatu 
perkara baru dalam agama kami ini yang tidak ada asalnya, maka perkara 
tersebut tertolak.” (HR. Muslim) 

“Hadits ini adalah salah satu kaidah agung dalam Islam. Ia merupakan neraca 

untuk menimbang setiap amalan secara lahiriah, sebagaimana hadits ‘Innamal a’mālu 

binniyyah’ (setiap amalan tergantung pada niatnya) adalah neraca batinnya. Jika 

setiap amal yang tidak diniatkan untuk mencari ridha Allah pelakunya tidak akan 

 
209 Ibrahīm bin Mūsā bin Muhammad al-Lakhamī al-Ghurnathī asy-Syāthibī, al I’tshām, 

Tahqīq Muhammad bin Abdurrahman al-Syaqir (Cet. I, Saudi ‘Arabiyah: Dār Ibn al-Jauzī,1429 H), h. 

47 

210 Muslim bin Hajjaj Abū al-Hasan al-Qusyairī al-Naisabūrī, al-Musnad al-Shahīh al-

Mukhtashar, Tahqīq Muhammad Fu’ad Abdul Bāqī, Juz. V, (Beirūt: Dār Ihyā’ al-Jīl,1334H), h. 132 
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mendapat pahala, maka demikian pula setiap amal yang tidak berlandaskan aturan 

Allah dan Rasul-Nya, amal tersebut juga pasti tertolak. Siapa pun yang mengada-

adakan perkara baru dalam agama tanpa izin dari Allah dan Rasul-Nya, maka hal itu 

bukanlah bagian dari agama sedikit pun.” kemudian lanjut Ibnu Rajab: “Lafazh hadits 

ini menunjukkan bahwa setiap amalan yang tidak berlandaskan urusan Allah dan 

Rasul-Nya, maka amalan tersebut tertolak. Sedangkan mafhum (makna yang tersirat) 

dari hadits ini ialah bahwa setiap amalan yang berlandaskan urusan Allah dan Rasul-

Nya berarti tidak tertolak. Sedang yang dimaksud dengan ‘urusan kami’ dalam hadits 

ini ialah agama dan  syari’at-Nya. Jadi maknanya ialah: siapa saja yang amalnya 

keluar dari koridor syari’at, tidak mau terikat dengan tata cara syari’at, maka amalan 

itu tertolak.211 

Dan juga didukung dengan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim,  

دِيثِ كِتَابُ اللََِّّ وَخَيْحُ   مُُورِ مُُحدَثَتَُاَ أمََّا بَ عحدُ فإَِنَّ خَيْحَ الْحَ دَُى هُدَى مَُُمَّدٍ وَشَرُّ الأح الَح
عَةٍ ضَلَالَةٌ   212.رواه مسلم وكَُلُّ بِدح

Artinya: 

“Adapun setelah itu, maka sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah 
Kitabullah, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad. Sejelek-jelek 
perkara adalah perkara yang diada-adakan. Dan setiap bid’ah adalah sesat.” 
(HR. Muslim). 

Ada dua kelompok ulama di dalam menjelaskan hadits di atas: 

Pertama: Ulama yang mengkhususkan perkara yang diada-adakan hanya 

dalam urusan agama. Maka perkara bid’ah dipahami atas keumumannya bahwa setiap 

bid’ah adalah sesat. Ini dianut kebanyakan ulama selain Syafi’iyah. 

Hal ini ditegaskan oleh Abul Hasan al-Sindi al-Hanafi rah. (w. 1187 H), ia 

mengatakan: 

 
211 Zainuddin Abdurrahman bin Ahmad bin Rajab bin al-Hasan al-Salamī, Jāmi’ al-‘Ulūm wa 

al-Hikam, Tahqīq Muhammad al-Ahmadī, Juz. I, (Cet. III; Dār al-Salām, 1424 H/2004 M), h. 184 

212 Muslim bin Hajjaj Abu al-Hasan al-Qusyairī al-Naisabūrī, al-Musnadal-Shahīh al-

Mukhtashar, Juz. III, (Beirūt: Dār Ihyā’ al-Jīl, t.th), h. 11 
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وَهِيَ )  حَّةِ  بِِلصِّ لََاَ  هَد  يَشح أَصحلٌ  الشَّريِعَة  في  ليَحسَ  الَّتِِ  دَثَت  الحمُحح يرُيِد  مُُحدَثَتَاَ( 
فَ قَوح  هَذَا  وَعَلَى  الدِّين  في  دَثَت  الحمُحح وَالحمُرَاد  الحقُرحطُبِّ  ذكََرَهُ  بِِلحبِدعَِ كَذَا  له الحمُسَمَّاة 

عَة ضَلَالَة عَلَى عُمُومه              213وكَُلّ بِدح
Artinya: 

“Sabda Nabi saw.‘perkara yang diada-adakan’, yang dimaksud dengannya 
adalah perkara baru yang tidak mempunyai asal dalam syariat yang 
menunjukkan keabsahannya. Inilah yang dinamakan bid’ah. Demikianlah 
yang disebutkan oleh al-Qurthubi. Sehingga yang dimaksud adalah perkara 
baru dalam agama. Maka dengan pemahaman seperti ini, sabda beliau ‘setiap 
bid’ah adalah sesat’ dipahami atas keumumannya.” 

Kedua: Ulama yang memahami hadits di atas dengan perkara baru secara 

bahasa, yaitu ulama Syāfi’īyah. Maka mereka menyatakan bahwa lafazh ‘setiap bid’ah 

adalah sesat’ adalah lafazh umum yang dikhususkan. Sehingga bid’ah secara bahasa 

ada yang sesat dan ada yang tidak sesat. Sedangkan bid’ah secara syariat semuanya 

adalah sesat. 

Hal ini ditegaskan oleh Syihābuddīn al-Qasthalanī al-Syāfi’ī rah. Ia mengatakan:      

بقوله:  عمر  فيها  وقد رغب  المخصوص،  العام  من  بدعة ضلالة”  وحديث “كل 
المساوئ كلها وقيام   البدعة وهي كلمة تَمع المحاسن كلها كما أن بئس تَمع  نعم 

أ  وَسَلَّمَ قال: “اقتدوا بِلذين من بعدي  عَلَيحهِ   ُ بِ رمضان ليس بدعة لأنه صَلَّى اللََّّ
 بكر وعمر” وإذا أجْع الصحابة مع عمر على ذلك زال عنه اسم البدعة 

Artinya: 

“Hadits ‘setiap bid’ah adalah sesat’ adalah termasuk lafazh umum yang 

dikhususkan. Umar menganjurkan jama’ah shalat tarawih dengan ucapannya 

‘sebaik-baik bid’ah’. Kalimat “ni’ma” adalah kalimat yang mengumpulkan 

semua kebaikan sebagaimana kalimat “bi’sa” mengumpulkan segala 

kejelekan. Maka jama’ah shalat tarawih bukanlah bid’ah, karena Nabi saw. 

menyatakan: “Ikutilah dua orang setelahku, Abu Bakar dan Umar!” Jika para 

sahabat bersepakat bersama Umar, maka hilanglah nama bid’ah.”214 

Hal ini juga ditegaskan oleh kalangan ulama Hanabilah al-Hafizh Ibnu Rajab 

al-Hanbaliy rah. berkata: 

 
213 Muhammad bin Abdul Hādī al-Tatawī Abū al-Hasan Nuruddīn al-Sindī, Hāsyiah al-Sindī 

‘alā Sunan al-Nasā’ī, Juz. III, (Cet. II, Maktab al-Mathbu’ah al-Islāmiyah, 1406 H/1986 M), h.188  

214 Ahmad bin Muhammad bin Abū Bakr bin Abdul Malik al-Qasthalānī, Irsyād al-Sārī li 

Syarh Shahīh al-Bukhārī, Juz. III, (Cet. VII; Mesir: al-Mathba’ah al-Kubrah al-Umairiyah, 1323 H), h. 

426 
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وَسَلَّمَ:   عَلَيحهِ   ُ اللََّّ صَلَّى  لهُُ  ضَلَالَةٌ )فَ قَوح عَةٍ  بِدح عَنحهُ   (كُلُّ  يََحرجُُ  لَا  الحكَلِمِ  جَوَامِعِ  مِنح 
ءٌ، وَهُوَ أَصحلٌ عَظِيمٌ مِنح أُصُولِ الدِّينِ، وَهُوَ شَبِيهٌ  لهِِ:    شَيح دَثَ في أمَحرنَِ مَا )بقَِوح مَنح أَحح

ئًا، وَنَسَبَهُ إِلََ الدِّينِ، وَلحَ يَكُ (ليَحسَ مِنحهُ فَ هُوَ رَد   دَثَ شَي ح نح لَهُ أَصحلٌ مِنَ  ، فَكُلُّ مَنح أَحح
إلَِ  يَ رحجِعُ  وَالدِّ الدِّينِ  ضَلَالَةٌ،  فَ هُوَ  مَسَائلُِ  يحهِ،  ذَلِكَ  في  وَسَوَاءٌ  مِنحهُ،  برَيِءٌ  يحنُ 

قَ حوَالُ الظَّاهِرَةُ وَالحبَاطِنَةُ.  َعحمَالُ، أوَِ الأح  الِاعحتِقَادَاتِ، أوَِ الأح
في كَلَامِ   وَقَعَ  مَا  الحبِدعَِ وَأمََّا  في  ذَلِكَ  اَ  فإَِنََّّ الحبِدعَِ،  بَ عحضِ  سَانِ  تِحح اسح مِنَ  السَّلَفِ 

قِيَامِ  في  النَّاسَ  جََْعَ  لَمَّا  عَنحهُ   ُ اللََّّ رَضِيَ  عُمَرَ  قَ وحلُ  ذَلِكَ  فَمِنح  الشَّرحعِيَّةِ،  لَا  اللُّغَوِيَّةِ، 
وَخَرجََ  جِدِ،  الحمَسح في  وَاحِدٍ  إِمَامٍ  عَلَى  نعِحمَتُ    رَمَضَانَ  فَ قَالَ:  يُصَلُّونَ كَذَلِكَ  وَرَآهُمح 

عَةُ.  عَةٌ، فنَِعحمَتُ الحبِدح عَةُ هَذِهِ. وَرُوِيَ عَنحهُ أنََّهُ قاَلَ: إِنح كَانَتح هَذِهِ بِدح  215الحبِدح

Artinya: 

“Sabda Nabi saw: ‘Setiap bid’ah adalah kesesatan’ termasuk Jawaami’ul-
kalim yang tidak keluar dari keumumannya. Dan ia merupakan pokok yang 
agung dari pokok-pokok agama, dan menyerupai sabda Nabi saw: 
‘Barangsiapa yang mengada-adakan dalam perkara agama kami yang tidak 
ada di dalamnya, maka tertolak’. Maka setiap orang yang mengadakan 
sesuatu, lalu ia menisbatkannya kepada agama dan perkara tersebut tidak ada 
asalnya dari agama, maka kembali kepadanya (yaitu: kesesatan) dan agama 
pun berlepas diri darinya. Baik pada perkara keyakinan maupun amalan, yang 
dhahir maupun yang batin. 

Adapun yang ada dalam perkataan salaf yang menganggap baik sebagian 
bid’ah, maka itu hanyalah ada pada bid’ah lughawiyyah (secara bahasa), 
bukan syar’iyyah (secara syari’at). Yang termasuk dalam bagian tersebut 
adalah perkataan ‘Umar r.a. ketika ia mengumpulkan orang-orang untuk shalat 
tarawih di bulan Ramadlaan dengan satu imam di masjid, serta orang-orang 
setelah mereka pun keluar melakukannya juga: ‘Sebaik-baik bid’ah adalah 
ini”. 

Perkataan Ibnu Rajab rah. tersebut juga disitir oleh al-Mubaarakfuriy rah. 

dalam Tuhfatul-Ahwadziy (7/366-367).216  

Jika diperhatikan, kata bid’ah itu bisa ditinjau dari dua segi, yaitu dari segi 

bahasa dan segi syari’at. Perbuatan ‘Umar r.a. yang mengumpulkan orang-orang 

dalam shalat tarawih dengan satu imam di masjid bukan termasuk bid’ah, karena ia 

 
215 Zainuddin Abdurrahman bin Ahmad bin Rajab bin al-Hasan al-Salami al-Bagdadi al-

Hanbali, Jami’ al-‘Ulum wa al-Hikam, Tahqiq Syu’aib al-Arna’uth, Ibrahim Bajis, Juz. II, (Cet.VII, 

Beirut: Muassasah al-Risalah, 1422 H/2001 M), h. 128 

216 Abul ‘Ala Muhammad Abdurrahman bin Abdurrahim al-Mubarakfury, Tuhfah al-Ahwaziy 

bi Syarh Jami’ al-Tirmiziy, Juz. VII, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, t.th), h. 366-367 



 
 

83  

ada contohnya sebelumnya dari perbuatan Nabi saw. Nabi saw. berhenti 

melakukannya karena khawatir shalat tersebut akan diwajibkan kepada mereka, 

sebagaimana sabdanya: 

بَََنّ عُرحوَةُ بحنُ عَنِ ابحنِ شِهَابٍ، قاَلَ  بََتَحهُ أَنَّ رَسُولَ اِلله صَلَّى  الزُّبَيْحِ، أَنَّ عَائِشَةَ : أَخح ، أَخح
ُ عَلَيحهِ وَسَلَّمَ  لَةَ، وَلَكِنِّّ خَشِيتُ  أمََّا بَ عحدُ، فإَِنَّهُ لحَ يََحفَ عَلَيَّ شَأحنُكُمُ    إلَ قوله...اللََّّ اللَّي ح

هَا  217.رواه متفق عليه أَنح تُ فحرَضَ عَلَيحكُمح صَلَاةُ اللَّيحلِ، فَ تَ عحجِزُوا عَن ح
Artinya: 

Dari Ibn Syihab rah. berkata telah mengabarkan kepadaku ‘Urwah Ibnu Zubair 

r.a. bahwasanya Aisyah r.ha. telah mengabarkan kepadanya, Nabi 

saw…..sampai kepada ucapannya “Amma ba’du, sesungguhnya keadaan 

kalian tidaklah samar bagiku di malam tersebut (yaitu iman dan semangat 

kalian dalam beribadah), akan tetapi aku merasa khawatir (ibadah ini) akan 

diwajibkan kepada kalian, lalu kalian tidak sanggup melakukannya.”(HR. 

Muttafaqun ‘Alaihi) 

Ketika Nabi saw. wafat dan syari’at telah sempurna, maka ‘illat tersebut di 

atas tidak ada. Para ulama membuat kaedah yang berkaitan dengan ‘illat hukum. 

Sebagaimana disebutkan oleh Syekh ‘Abdurrahman bin Nashir al-Sa’di yang 

kemudian disyarah oleh Dr. Sa’ad bin Nashir bin ‘Abdul Aziz al-Syatsariy dalam 

kitab “ Syarh Risalah Lathifah fi Ushul al-Fiqh,” Ia menegaskan kaidah tentang ‘illat 

hukum yaitu 

 218الْكم يدور مع علته وجودا وعدما 

Artinya:  

“Keberadaan hukum berkutat pada keberadaan ‘illat (sebabnya) ada ‘illat ada 

hukum, tidak ada ‘illat tidak ada hukum.” 

Maka ‘illat-‘illat yang diketahui bahwasanya Syari’ (Allah swt) menatapkan 

atas ‘illat-‘illat  tersebut hukum, kapan ada ‘illat maka ada hukum dan kapan hilang 

‘illatnya, maka tidak ada hukum.219    

 
217 Muslim bin Hajjaj Abu al-Hasan al-Qusyairī al-Naisabūrī, al-Musnad al-Shahīh al-

Mukhtashar, Juz. II,…h. 177 

218 Sa’ad bin Nashir bin ‘Abdul Aziz al-Syatsariy, Syarh Risalah Lathifah fi Ushul al-Fiqh, 

Cet. I, (Riyadh: Dar Kunuz Isybiliyah, 1434 H/2013 M), h. 163 
219 Sa’ad bin Nashir bin ‘Abdul Aziz al-Syatsariy, Syarh Risalah Lathifah fi Ushul al-Fiqh, 

Cet. I,...h. 163 
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Sehingganya, tidak ada kewajiban selain apa yang diwajibkan oleh Nabi saw. 

semasa hidupnya. Hal ini ditegaskan oleh Imam Ibnu ‘Abdil-Barr rah. berkata: 

هَا مُ  رَغَّبٌ فِيهَا وَلحَ وَفِيهِ أَنَّ قِيَامَ رَمَضَانَ سُنَّةٌ مِنح سُنَنِ النَّبِِّ عَلَيحهِ السَّلَامُ مَنحدُوبٌ إلِيَ ح
هَا عُمَرُ إِلاَّ مَا كَانَ رَسُولُ اللََِّّ يَُِبُّهُ وَيَ رحضَاهُ وَمَا لحَ يَمحنَ عحهُ مِنَ الحمُوَاظبََةِ عَلَيح  هِ إِلاَّ  يَسُنَّ مِن ح

فَ لَمَّا عَلِمَ عُمَرُ   أن يفرض على أمته وكان بِلمؤمنين رؤوفا رحيما صلى الله عليه وسلم
هَا أقَاَمَهَا  قَصُ مِن ح ذَلِكَ مِنح رَسُولِ اللََِّّ وَعَلِمَ أَنَّ الحفَراَئِضَ في وَقحتِهِ لَا يُ زاَدُ فِيهَا وَلَا يُ ن ح

رَ خِلَافتَِهِ  رَةِ صَدح جح رَةَ مِنَ الَحِ يَاهَا وَأمََرَ بِاَ وَذَلِكَ سَنَةَ أرَحبَعَ عَشح  220للِنَّاسِ وَأَحح
Artinya: 

“Dalam hadits terdapat faedah bahwa shalat (tarawih) di bulan Ramadlaan 
termasuk diantara sunnah-sunnah Nabi saw. disunnahkan dan dianjurkan 
untuk melakukannya. ‘Umar tidaklah mensunnahkannya, karena perbuatan 
tersebut merupakan sesuatu yang dicintai dan diridlai oleh Rasulullah saw. 
(sehingga ‘Umar sekedar menghidupkannya). Tidak ada halangan bagi Nabi 
saw. untuk terus melakukannya, kecuali karena khawatir akan diwajibkan 
kepada umatnya, sedangkan Nabi saw. adalah orang yang sayang terhadap 
kaum mukminiin. Tatkala ‘Umar mengetahui hal itu dari Rasulullah saw. 
bahwa kewajiban-kewajiban di masanya tidak akan bertambah dan berkurang 
(karena Nabi saw. telah wafat), maka ia (‘Umar) mendirikannya, 
menghidupkannya, dan memerintahkannya melakukan shalat tarawih 
berjama’ah bersama orang-orang. Peristiwa itu terjadi tahun 14 hijriyyah di 
masa pemerintahannya.” 

Oleh karena itu, pensyari’atan pelaksanaan shalat tarawih kembali pada 

keumuman sabda Nabi saw.  

قاَلَ  أَبِِ ذَرٍّ  مَعَ رَسُولِ اللََِّّ صلى الله  عَنح  نَا  إِنَّ  إلَ قوله  …رَمَضَانَ   عليه وسلم صُمح
لَةٍ  مَامِ حَتََّّ يَ نحصَرِفَ حُسِبَ لَهُ قِيَامُ ليَ ح  .رواه أبو داودالرَّجُلَ إِذَا صَلَّى مَعَ الإحِ

Artinya: 

Dari Abu Dzar r.a. berkata, kami berpuasa bersama Rasulullah saw. pada 
bulan Ramadhan,...sampai perkataan...“Sesungguhnya, seseorang yang shalat 
bersama imam hingga selesai, maka dihitung baginya shalat semalam suntuk” 
(HR. Abu Dawud). 

Suata perkara yang tidak ada dilakukan atau ditinggalkan di zaman Nabi saw. 

sebab adanya faktor penghalang, kemudian hal itu dilakukan tatkala Nabi saw. telah 

wafat. Sebab faktor yang menghalaginya sudah tidak ada, maka hal itu bukanlah 

termasuk bid’ah secara syar’i. Contohnya adalah shalat tarawih berjama’ah di masjid 

 
220 Abu ‘Umar Yusuf bin ‘Abdillah bin Muhammad bin ‘Abdil Barr bin ‘Ashim al-Numariy 

al-Qurthubiy, al-Istidzkar, Tahqiq Salim Muhammad ‘Atha Muhammad ‘Ali Mu’awwidh, Juz. II, (Cet. 

I, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1421 H/2000 M), h. 62-63 
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sebagaimana dikerjakan (kembali) oleh ‘Umar bin al-Khaththab r.a. Contoh lain 

adalah pengumpulan mushhaf di zaman Abu Bakar r.a.221 

Dengan demikian, ucapan ‘Umar r.a.: ‘Sebaik-baik bid’ah adalah ini’, 

bukanlah yang dimaksud dari sisi makna syar’i, akan tetapi, dari sisi makna lughawi 

sebagaimana difatwakan para ulama di atas. Bisa dikatakan sebagai bid’ah yang 

terpuji. 

Kemudian kedua kelompok ulama di atas bersepakat bahwa perkara bid’ah 

dalam syariat semuanya adalah sesat tanpa kecuali. 

Hal ditegaskan oleh Abdul Rauf al-Munāwī al-Syāfi’ī rah. (w. 1031 H), ia 

mengatakan: 

لأن   الشرع ضلالة  على خلاف  أحدثت  فعلة  وكل  أي  ضلالة(  بدعة  )وكل  قوله 
الْق   بعد  ليس  إذ  ضلالة  يكون  إليه  يرجع  لا  فما  الشارع  به  جاء  فيما  إلا  الْق 

 222الضلال 
Artinya: 

‘Sabda Nabi saw. “setiap bid’ah adalah sesat” maksudnya adalah setiap 
perbuatan yang diada-adakan dengan menyelisihi syariat adalah sesat, karena 
kebenaran (al-Haq) itu terdapat di dalam perkara yang dibawa oleh syariat. 
Maka sesuatu yang tidak mempunyai rujukan dalam syariat adalah sesat. Ini 
karena tidak ada lagi setelah kebenaran kecuali kesesatan.”  

Imam al-Khathīb al-Baghdādi rah. menegaskan dalam memahami hadits Nabi 

saw. wajib membawa kepada dhohir dan umumnya, Ia berkata: 

إلا أن يقوم الدليل على أن  ,  هِ رِ اهِ ظَ وَ   هِ مِ وح مُ ى عُ لَ عَ   اللهِ   لِ وح سُ رَ   ثُ يح دِ حَ   لَ مَ يَُح   نح أَ   بُ يََِ وَ 
 223المراد به غيْ ذلك , فيعدل إلَ ما دل الدليل عليه 

Artinya:  

 

221 Hal ini dahulu tidak dikerjakan di Zaman Nabi saw. sebab masih adanya faktor 

penghalangnya, yaitu masih banyaknya shahabat yang menghapal Al-Qur’an sehingga Al-Qur’an 

masih terjaga. Akan tetapi, tatkala terjadi peristiwa perang Yamamah banyak penghapal Al-Qur’an 

yang meninggal, maka faktor penghalangnya yang sebelumnya eksis menjadi tidak ada. Ada faktor 

pendorong untuk mengerjakannya, yaitu menjaga Al-Qur’an. 

222 Zainuddin Muhammad (Abd al-Ra’uf) bin Tajul’Arifin bin ‘Ali bin Zainal Abidīn. Al-

Haddadī al-Munāwī, Faidh al-Qadīr, Juz. II (Cet. I; Beirūt: 1415 H/1994 M), h. 217  

223 Abū Bakr Ahmad bin ‘Ali bin Tsābit bin Ahmad bin Mahdī, al-Khathīb al-Baghdādī, al-

Faqīh wa al-Mutafaqqih, Tahqīq ‘Adil bin Yūsuf al-‘Azazī, Juz. I,( Dār Ibn al-Jauzī, 1417 H), h. 313 
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Dan wajib membawa hadits Rasululullah saw. kepada umum dan dhohirnya 
kecuali jika ada dalil yang dikehendaki selain itu maka pemahamanya dirubah 
dengan dalil yang menunjukkan hal itu.   

Dengan demikian bahwasanya bid’ah ditinjau dari sisi bahasa terbagi dua 

yaitu bid’ah hasanah dan bid’ah sayyiah. Sedangkan bid’ah ditinjau dari sisi syariat 

semuanya sesat tanpa terkecuali. 

Jadi dapat disimpulkan definisi bid’ah menurut syar’i secara global adalah 

semua yang di zaman Rasulullah saw. dan para sahabatnya tidak dianggap sebagai 

agama  yang dijadikan ritual ibadah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. 

Baik berupa  keyakinan, ucapan, maupun perbuatan, meski ia dianggap memiliki nilai 

sakral luar biasa, atau dijadikan syi’ar agama.224 

E. Hadist Hadist Nabi saw. Tentang Bid’ah 

Nabi saw. sangat sayang kepada umatnya sehingga Ia memperingatkan agar 

mereka tidak terjatuh kepada perkara-perkara yang diada-adakan dalam urusan agama 

yang dikenal dengan bid’ah syar’iyyah. Bahkan Nabi saw. mengulang-ulang tentang 

bid’ah ketika Nabi saw. berkhutbah, yang dikenal dengan istilah “khutbatul Hajah” 

sebagaimana dalam riwayat Abu Daud rah. yang para ulama beristidalal dengan 

riwayat tersebut sunnahnya memulai khutbah dengan “khutbatul hājah, riwayatnya 

sebagai berikut: 

صلى الله عليه وسلم قاَلَ  كُلُّ خُطحبَةٍ ليَحسَ فِيهَا تَشَهُّدٌ فَهِىَ   هُرَي حرَةَ عَنِ النَّبِِّ عَنح أَبِِ  
مَاءِ. ذَح  225 رواه أبو داود كَالحيَدِ الح

Artinya:  

Dari Abū Hurairah r.a. berkata, Nabi saw. bersabda: “Setiap khutbah yang 
tidak dimulai dengan tasyahud, maka khutbah itu seperti tangan yang 
berpenyakit lepra/kusta. (HR.Abū Dāwud)  

Para ulama memberikan komentar tentang hadits di atas di antaranya, 

Muhammad Nashruddin Albani yang dimaksud dengan tasyahud di dalam hadits ini, 

adalah khutbah hājah yang diajarkan oleh Rasulullah saw. kepada para sahabat, yaitu: 

 
224 Jābir bin Mūsā bin Abdul Qadīr bin Jābir Abū Bakar al-Jazā’irī, al-Inshāf fīmā Qīla fi al-

Maulīd, Cet. I, ( Ri’asah al-‘Amah lil Idārat al-Buhūts al-‘Ilmiyah wa al-Iftah wa Da’wah wa al-Irsyād, 

1405 H), h. 14-15 

225 Sulaimān bin Asy’ats Abū Dāud al-Sijistānī al-Azdī, Sunan Abū Dāud, Juz. IV,...h. 409 
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Innalhamdalillah......(dan seterusnya). Berkata Imam Ibnu Taimiyah rah. : Khutbah 

ini adalah sunnah, dilakukan ketika mengajarkan al-Qur’an, Sunnah, fiqih, menasehati 

orang dan semacamnya. Sesungguhnya hadits Ibnu Mas’ud r.a. tidak mengkhususkan 

untuk khutbah nikah saja, tetapi khutbah ini pada setiap ada keperluan untuk berbicara 

kepada hamba-hamba Allah, sebagian kepada sebagian yang lainnya. Berkata 

Muhammad Nasruddin Albani rah,...Sesungguhnya khutbah ini dibaca sebagai 

pembuka setiap khutbah, baik itu khutbah nikah, khutbah Jum’at atau yang lainnya 

(seperti ceramah, mengajar, dan lainnya), tidak khusus untuk khutbah nikah saja, 

sebagaimana disangka oleh sebagian orang. Albani melanjutkan khutbatul hājah ini 

hukumnya sunnah bukan wajib, dan saya membawakan hal ini untuk menghidupkan 

sunnah Nabi saw. yang ditinggalkan oleh kaum muslimin dan tidak dipraktekkan oleh 

para khatib, penceramah, guru, pengajar dan selain mereka.226 

Di antara hadits-hadits Nabi saw. tentang bid’ah sebagai berikut: 

Hadits Pertama. 

Rasulullah saw. bersabda, sebagaimana riwayat beriktut: 

: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيحهِ وَسَلَّمَ:عَنح   هَا، قاَلَتح ُ عَن ح دَثَ    عَائِشَةَ رَضِيَ اللََّّ مَنح أَحح
 227رواه البخاري .في أمَحرنَِ هَذَا مَا ليَحسَ فِيهِ، فَ هُوَ رَد  

Artinya: 

Dari ‘Aisyah r.ha. berkata Nabi saw. bersabda: “Barangsiapa membuat suatu 

perkara baru dalam urusan kami ini (urusan agama) yang tidak ada asalnya, 

maka perkara tersebut tertolak.” (HR. al-Bukhārī) 

Hadits Kedua.  

Rasulullah saw. bersabda, sebagaimana riwayat berikut: 

هَا  ةُ شَ ائِ عَ   نِّ تح بَََ خح أَ  عَن ح  لَ مِ عَ   نح : مَ الَ الله عليه وسلم قَ   صلى  اللهِ   لَ وح سُ رَ   نَّ ، أَ رَضِيَ اللهُ 
 228.رواه مسلم دٌ رَ  وَ هُ  ف َ نَ رُ مح أَ  هِ يح لَ عَ  سَ يح  لَ لًا مَ عَ 

 
226 Yazīd bin Abdul Qadīr Jawas, Syarah Aqīdah Ahlus Sunnah wal Jamā’ah, Cet. XVI, 

(Jakarta: Pustaka Imam Syāfi’ī, 2014 M), h. 8 

227  Muhammad bin Ismāil Abū Abdullāh Al-Bukhārī al-Ju’fī, Shahīh al-Bukhārī,...h. 5  

228 Muslim bin Hajjaj Abū al-Hasan al-Qusyairī al-Naisabūrī, al-Musnad al-Shahīh al-

Mukhtashar, Tahqīq Muhammad Fu’ad Abdul Bāqī, Juz. III,..h. 1343 
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Artinya: 

Telah mengabarkan kepadaku (al-Qāsim bin Muhammad) Aisyah r.ha. 
bahwasanya Rasulullah saw. bersabda: Barang siapa mengerjakan suatu 
amalan yang tidak ada perintahnya dari kami maka (amalnya) ditolak. 
(HR.Muslim). 

Hadits Ketiga. 

Rasulullah saw. bersabda, sebagaimana riwayat berikut: 

ُ عَلَيحهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَطَبَ احمحَرَّ ابِرِ بحنِ عَبحدِ اِلله، قاَلَ عَنح جَ  تح  : كَانَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََّّ
تهُُ  صَوح وَعَلاَ   ، نَاهُ  حَتََّّ كَ عَي ح  ، غَضَبُهُ  تَدَّ  وَاشح يَ قُولُ ،  جَيحشٍ  مُنحذِرُ  صَبَّحَكُمح أنََّهُ   :

وَيَ قُولُ  وَالسَّاعَةُ  وَمَسَّاكُمح،  أنََ  بعُِثحتُ  السَّبَّا :  بَ عَيحهِ  إِصح  َ بَينح رُنُ  وَيَ قح  ،  ِ بةَِ، كَهَاتَينح
طَى، وَيَ قُولُ  دِيثِ كِتَابُ اللهِ ، فإَِنَّ  : أمََّا بَ عحدُ وَالحوُسح دَُى هُدَى مَُُمَّدٍ ، وَ خَيْحَ الْحَ ، خَيْحُ الَح

عَةٍ ضَلالََةٌ   229.رواه مسلموَشَرُّ الأمُُورِ مُُحدَثَتَُاَ ، وكَُلُّ بِدح
Artinya: 

Dari Jābir bin Abdullāh r.a. diruwayatkan ia berkata, bahwasanya apabila 

Rasulullah saw. menyampaikan khutbah maka kedua matanya memerah, 

suaranya lantang dan semangatnya berkobar-kobar bagaikan panglima perang 

yang sedang memberikan komando pada bala tentaranya, Nabi saw. bersabda, 

hendaklah kalian selalu waspada di waktu pagi dan petang. Aku diutus, 

sementara antara Aku dan hari kiamat adalah seperti dua jari ini yakni jari 

telunjuk dan jari tengah Nabi saw. melanjutkan sabdanya, “Amma ba’du. 

Sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitabullah dan sebaik-baik 

petunjuk adalah petunjuk Muhammad saw. Sejelek-jelek perkara adalah 

(perkara agama) yang diada-adakan, setiap (perkara agama) yang diada-

adakan itu adalah bid’ah, setiap bid’ah adalah kesesatan” (HR. Muslim) 

Dalam riwayat al-Nasā’i, 

يَ قُولُ في خُطحبَتِهِ  عَنح جَ  قاَلَ كَانَ رَسُولُ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم   ، عَبحدِ اللََِّّ بحنِ  ابِرِ 
وَيُ ثحنِّ عَلَيحهِ بَِِ   َ لُهُ ثَُُّ يَ قُولُ يََحمَدُ اللََّّ لِلحهُ    "ا هُوَ أهَح مُضِلَّ لَهُ وَمَنح يُضح ُ فَلاَ  دِهِ اللََّّ مَنح يَ هح

ىُ مَُُمَّدٍ وَشَرَّ الأمُُورِ فَلاَ هَادِيَ لَهُ إِنَّ أَصح  ىِ هَدح دَح سَنَ الَح دِيثِ كِتَابُ اللََِّّ وَأَحح دَقَ الْحَ
عَةٍ ضَلالََةٌ وكَُلَّ ضَلالََةٍ  عَةٌ وكَُلَّ بِدح بعُِثحتُ    "ثَُُّ يَ قُولُ   ." في النَّارِ مُُحدَثَتَُاَ وكَُلَّ مُُحدَثةٍَ بِدح

ِ أنََ  تَدَّ غَضَبُهُ    . " وَالسَّاعَةُ كَهَاتَينح نَ تَاهُ وَعَلاَ صَوحتهُُ وَاشح وكََانَ إِذَا ذكََرَ السَّاعَةَ احمحَرَّتح وَجح
 230.رواه النسائي كَأنََّهُ 

 
229 Muslim bin Hajjaj Abū al-Hasan al-Qusyairī al-Naisabūrī, al-Musnad al-Shahīh al-

Mukhtashar, Tahqīq Muhammad Fu’ad Abdul Bāqī, Juz. III,..h. 592 

 230 Abū Abdirrahman Ahmad bin Syu’aib bin ‘Ali al-Kharasanī al-Nasā’ī, al-Sunan al-Sugrah 

li al-Nasa’i. Tahqīq Abdul Fattah Abū Ghadah, Juz. III, (Cet. III; Maktabah al-Mathbu’ah al-

Islāmiyah,1406 H/1986 M), h.188 
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Artinya:  

Dari Jābir bin Abdullāh r.a. "Dalam khutbah-nya Rasulullah saw. biasa 
memuji Allah sebagaimana Dia layak untuk dipuji, Kemudian berliau akan 
bersabda: 'Siapapun yang diberi pentunjuk Allah, tidak ada yang dapat 
menyesatkannya, dan siapa pun Allah  jadikan sesat, tidak ada yang bisa 
membimbing (kecuali Allah), Sesungguhnya Yang paling benar dari perkataan 
adalah kitab Allah dan yang terbaik dari bimbingan adalah bimbingan 
Muhammad.  Seburuk-buruk perkara adalah yang diada-adakan, setiap hal 
yang baru diciptakan adalah  bid'ah dan setiap bid'ah (inovasi) akan tersesat, 
dan setiap kesesatan ada di Neraka. 

Kemudian beliau bersabda, 'antara diustusnya Aku dan datanya hari kiamat 
seperti dua jari ini (jari telunjuk dan jari tengah). Setiap kali  beliau 
menyebutkan  kiamat, pipinya akan memerah, dan beliau akan menaikkan 
suaranya dan menjadi marah, seolah-olah sedang memperingatkan tentara 
yang mendekat dan berkata: 'Seorang tentara akan datang menyerang Anda di 
pagi hari, atau di malam hari.! (Lalu beliau bersabda): 'Siapapun yang 
meninggalkan kekayaan, itu untuk keluarganya, dan siapa pun yang 
meninggalkan hutang atau tanggungan, maka ini adalah tanggung jawab saya, 
dan saya yang paling berhak untuk mengurus orang mukmin.' " (HR. al-
Nasa’i)  

Hadits Keempat. 

Rasulullah saw. bersabda, sebagaimana riwayat berikut: 

نَا الحعِرحبَِضَ بحنَ   رٍ، قاَلَا أتََ ي ح رُ بحنُ حُجح روٍ السُّلَمِيُّ، وَحُجح قاَلَ حَدَّثَنِّ عَبحدُ الرَّحمحَنِ بحنُ عَمح
فِيهِ   نَ زَلَ  أتََ وحكَ    }سَاريِةََ وَهُوَ مَِّنح  مَا  إِذَا  الَّذِينَ  مَا وَلَا عَلَى  أَجِدُ  مِلَهُمح قُ لحتَ لاَ  لتَِحح

عَلَيحهِ   لُكُمح  تَبِسِيَن.   {أَحمحِ وَمُقح وَعَائدِِينَ  زاَئرِيِنَ  نَاكَ  أتََ ي ح وَقُ لحنَا  نَا  الحعِرحبَِضُ   فَسَلَّمح فَ قَالَ 
فَ وَعَظنََ  نَا  عَلَي ح أقَ حبَلَ  ثَُُّ  مٍ  يَ وح ذَاتَ  عليه وسلم  اللََِّّ صلى الله  رَسُولُ  بنَِا  مَوحعِظةًَ  صَلَّى  ا 

هَذِهِ  يََ رَسُولَ اللََِّّ كَأَنَّ  قاَئِلٌ  فَ قَالَ  الحقُلُوبُ  هَا  مِن ح وَوَجِلَتح  الحعُيُونُ  هَا  مِن ح ذَرَفَتح  بلَِيغَةً 
فَ قَالَ   نَا  إلِيَ ح تَ عحهَدُ  فَمَاذَا  مُوَدعٍِّ  وَإِنح    " مَوحعِظةَُ  وَالطَّاعَةِ  عِ  وَالسَّمح اللََِّّ  بتَِ قحوَى  أوُصِيكُمح 

تِلافَاً كَثِيْاً فَ عَلَيحكُمح بِسُنَّتِِ وَسُنَّةِ عَ  بَ عحدِي فَسَيَْىَ اخح مِنحكُمح  بحدًا حَبَشِي ا فإَِنَّهُ مَنح يعَِشح 
وَمُُحدَثَتِ   كُمح  وَإِيََّ بِِلن َّوَاجِذِ  هَا  عَلَي ح وَعَضُّوا  بِاَ  تَْسََّكُوا  الرَّاشِدِينَ  دِيِّيَن  الحمَهح لَُفَاءِ  الح

عَةٍ ضَلالََةٌ الأمُُورِ فَ  عَةٌ وكَُلَّ بِدح  231رواه أبو داود .إِنَّ كُلَّ مُُحدَثةٍَ بِدح
Artinya: 

Telah menceritakan kepadaku Abdurrahmān Ibn Amr al-Sulami r.a. dan Hujr 
bin Hujr r.a. berkata: Kami datang ke Irbādh bin Sariyah r.a. yang merupakan 
salah seorang di antara sebab ayat ini turun: "Tidak juga (ada kesalahan) pada 
mereka yang datang kepadamu untuk disediakan dengan tunggangan, dan 
ketika kamu berkata: "Aku tidak dapat menemukan tunggangan untukmu." 

Kami menyambutnya dan berkata: Kami datang untuk menemui Anda untuk 
memberikan kesembuhan dan mendapatkan manfaat dari Anda. 

 
231 Sulaimān bin Asy’ats Abū Dāud al-Sijistānī al-Azdī, Sunan Abū Dāud, Juz. IV, (Beirūt: 

Dār al-Kutub al-‘Arabī, t.th), h. 329 
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Al-Irbad r.a. berkata: Suatu hari Rasulullah saw. memimpin kami dalam doa, 
lalu menghadap kami dan memberi kami sebuah desakan panjang di mana 
mata meneteskan air mata dan hati takut. 

Seorang pria berkata: Rasulullah! Sepertinya itu adalah peringatan perpisahan, 
jadi perintah apa yang Anda berikan kepada kami? 

Dia kemudian berkata: Saya wasiatkam (memerintahkan) kepada kamu 
sekalian untuk takut kepada Allah, dan untuk mendengar dan patuh 
(pemimpinmu) bahkan jika itu adalah seorang budak Abyssinian, bagi Anda 
yang hidup setelah saya akan melihat perselisihan besar. Anda kemudian harus 
mengikuti sunnah saya dan para khalifah yang dibimbing dengan benar. 
Pegang erat-erat padanya. Hindarilah perkara-perkara baru (dalam agama), 
karena setiap kebaruan adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah dholālah 
(sesat). (HR. Abū Dāud) 

Hadits Kelima. 

Rasulullah saw. bersabda, sebagaimana riwayat berikut: 

الله عليه وسلم: إن الله  عن أنس بن مالك رضي الله عنه  قال قال رسول الله صلى  
بدعته يدع  حتَّ  بدعة  صاحب  عن كل  التوبة  وإسناده   .حجب  الطبَانّ  رواه 

 232حسن
Artinya: 

Dari Anas bin Malik r.a. berkata, Rasulullah saw. bersabda: “Sungguh Allah 

menghalangi taubat dari setiap pelaku bid’ah sampai ia meninggalkan 

bid’ahnya”  (HR. Al-Thabrānī dan sanadnya hasan). 

Hadits Keenam. 

Rasulullah saw. bersabda, sebagaimana riwayat berikut: 

: قاَلَ النَّبُِّ صَلَّى اللهُ عَلَيحهِ وَسَلَّمَ: " أنََ فَ رَطُكُمح عَلَى  عَنح أَبِ وَائِلٍ، قاَلَ: قاَلَ عَبحدُ اللََِّّ
ضِ،   تلُِجُوا دُونّ، فأَقَُولُ: الْوَح وَيحتُ لِأُنَوِلََمُح اخح إِذَا أهَح مِنحكُمح، حَتََّّ  إِلَيَّ رجَِالٌ  لَيُْحفَ عَنَّ 

دَثوُا بَ عحدَكَ  ريِ مَا أَحح  233رواه البخاري .أَيح رَبِّ أَصححَابِ، يَ قُولُ: لاَ تَدح

Artinya: 

“Dari Abu Wa’il r.a. berkata, Abdullah berkata, Nabi saw. bersabda: “Aku 

akan mendahului kalian di al-Haudh (telaga). Lalu ditampakkan di hadapanku 

beberapa orang di antara kalian. Ketika aku akan mengambilkan (minuman) 

untuk mereka dari al-Haudh, mereka dijauhkan dariku. Aku lantas berkata, 

‘Wahai Rabbku, ini adalah umatku’. Allah berfirman, ‘Engkau tidak tahu 

(bid’ah) yang mereka ada-adakan sepeninggalmu.” (HR. Bukhārī ( 

 
 232 Muhammad Nashruddīn al-Albanī, Shahīh al-Targhīb wa Tarhīb, Juz.I, (Cet.V; Riyādh: 

Maktabah al-Ma’ārif, t.th), h.12 

233 Muhammad bin Ismāil Abū Abdullāh Al-Bukhārī al-Ju’fī, Shahīh al-Bukhāri1, Juz. 

IX,...h.46 



 
 

91  

Dalam riwayat lain dikatakan, 

رىِ مَا بَدَّلُوا   مُح مِنَِّ . فَ يُ قَالُ إِنَّكَ لاَ تَدح قًا لِمَنح بَدَّلَ إِنََّ قًا سُحح بَ عحدَكَ فأَقَُولُ سُحح
 234.رواه البخاريبَ عحدِى

Artinya: 

“(Wahai Rabb), sungguh mereka bagian dari pengikutku. Lalu Allah 

berfirman, ‘Sungguh engkau tidak tahu bahwa sepeninggalmu mereka telah 

mengganti ajaranmu”. Kemudian Rasulullah saw. mengatakan, “Celaka, 

celaka bagi orang yang telah mengganti ajaranku sesudahku.” (HR. Bukhārī ( 

Hadits Ketujuh. 

Rasulullah saw. bersabda, sebagaimana riwayat berikut: 

عَلَيحهِ    ُ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ قاَلَ  قاَلَ  عَبحدِ اللََِّّ  بَ عحدِي  عَنح  مِنح  أمَحركَُمح  سَيَلِي  إِنَّهُ  وَسَلَّمَ 
عُ  رُونَ الصَّلَاةَ عَنح مَوَاقِيتِهَا قاَلَ ابحنُ مَسح عَةً وَيُ ؤَخِّ ودٍ رجَِالٌ يطُحفِئُونَ السُّنَّةَ وَيَُحدِثوُنَ بِدح

عَبح  يََ رَسُولَ اللََِّّ كَيحفَ  أمُِّ  ابحنَ  يََ  ليَحسَ  قاَلَ  تُ هُمح  أدَحركَح إِذَا  َ بِ  لِمَنح عَصَى اللََّّ طاَعَةٌ  دٍ 
 235.رواه أحمد قاَلََاَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ 

Artinya: 

Dari Abdullah r.a. berkata, Rasulullah saw. bersabda, “Sungguh diantara 

perkara yang akan datang pada kalian sepeninggalku nanti, yaitu akan ada 

orang (pemimpin) yang mematikan sunnah dan membuat bid’ah. Mereka juga 

mengakhirkan shalat dari waktu sebenarnya’. Ibnu Mas’ud lalu bertanya: ‘apa 

yang mesti kami perbuat jika kami menemui mereka?’. Nabi bersabda: ‘Wahai 

anak Adam, tidak ada ketaatan pada orang yang bermaksiat pada Allah'”. 

Beliau mengatakannya 3 kali. (HR. Ahmad) 

Hadits Kedelapan. 

Rasulullah saw. bersabda, sebagaimana riwayat berikut: 

عن كثيْ بن عبد الله، عن أبيه، عن جده، أن النب صلى الله عليه وسلم قال لبلال  
يَا سُنَّةً   إِنَّهُ بن الْارث: اعلم عمرو بن عوف قال: ما أعلم يَ رسول الله؟ قال   مَنح أَحح
رِ مِثحلَ مَنح عَمِلَ بِاَ مِ  َجح قُصَ  مِنح سُنَّتِِ قَدح أمُِيتَتح بَ عحدِي فإَِنَّ لَهُ مِنَ الأح نح غَيْحِ أَنح يَ ن ح

 
234 Muhammad bin Ismāil Abū Abdullāh Al-Bukhārī al-Ju’fī, Shahīh al-Bukhāri1, Juz. 

IX,...h.46 

235 Ahmad bin Hanbal Abū Abdullāh al-Syaibānī, Musnad Ahmad bin Hanbal, Tahqīq Maktab 

al-Buhūts bijam’iyyah al-Mu’naz, Cet.I, Juz.VII, (Jam’iyyah al-Muknaz al-Islāmiy,1431H), h.263 
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مِثحلُ   عَلَيحهِ  وَرَسُولَهُ كَانَ   َ يَ رحضَاهَا اللََّّ عَةَ ضَلَالَةٍ لَا  بِدح اب حتَدعََ  ئًا ، وَمَنِ  مِنح أُجُورهِِمح شَي ح
ئًا قُصُ ذَلِكَ مِنح أوَحزاَرِ النَّاسِ شَي ح  236. رواه الترمذي آثَمِ مَنح عَمِلَ بِاَ لَا يَ ن ح

Artinya: 

Dari Katsīr bin Abdullah rah. dari Bapaknya dari Kakenya Nabi saw. bersabda 

kepada Bilāl bin al-Hārits r.a. “Ketahuilah Amr bin ‘Auf r.a. berkata Amr apa 

yang harus aku ketahui Wahai Rasulullah? Nabi bersabda: “Barangsiapa yang 

sepeninggalku menghidupkan sebuah sunnah yang aku ajarkan yang telah mati 

, maka ia akan mendapatkan pahala semisal dengan pahala orang-orang yang 

melakukannya tanpa mengurangi pahala mereka sedikitpun. Barangsiapa yang 

membuat sebuah bid’ah dhalalah yang tidak diridhai oleh Allah dan Rasul-

Nya, maka ia akan mendapatkan dosa semisal dengan dosa orang-orang yang 

melakukannya tanpa mengurangi dosa mereka sedikitpun.” (HR.Tirmidzī) 

Hadits  Kesembilan. 

Rasulullah saw. bersabda, sebagaimana riwayat berikut: 

لِ   بحنُ  مَُُمَّدُ   حَدَّثَنِّ  كَرٍ   بحنِ   سَهح ثَ نَا  التَّمِيمِيُّ   عَسح ثَ نَا و  حَسَّانَ   بحنُ  يََحيَ   حَدَّ  اللََِّّ  عَبحدُ   حَدَّ
بََنََ   الدَّارمِِيُّ   الرَّحمحَنِ   عَبحدِ   بحنُ  ثَ نَا  حَسَّانَ   ابحنُ   وَهُوَ   يََحيَ   أَخح مٍ   ابحنَ   يَ عحنِّ   مُعَاوِيةَُ   حَدَّ  سَلاَّ

ثَ نَا مٍ  بحنُ  زَيحدُ  حَدَّ مٍ  أَبِ  عَنح  سَلاَّ  إِنَّ   اللََِّّ  رَسُولَ  يََ  قُ لحتُ  الحيَمَانِ  بحنُ  حُذَي حفَةُ  قَالَ  قاَلَ  سَلاَّ
نُ   بَِيْحٍ   اللََُّّ   فَجَاءَ   بِشَرٍّ   كُنَّا يْحِ   هَذَا  وَراَءِ   مِنح   فَ هَلح   فِيهِ   فَ نَحح   هَلح   قُ لحتُ   نَ عَمح   قاَلَ   شَر    الحَ
يْحِ   ذَلِكَ   وَراَءَ   فَ هَلح   قُ لحتُ   نَ عَمح   قاَلَ   خَيْحٌ   الشَّرِّ   ذَلِكَ   وَراَءَ   كَيحفَ   قُ لحتُ   نَ عَمح   قاَلَ   شَر    الحَ
تَدُونَ   لَا   أئَمَِّةٌ   بَ عحدِي  يَكُونُ   قاَلَ  تَ نُّونَ   وَلَا   بِدَُايَ   يَ هح  رجَِالٌ   فِيهِمح   وَسَيَ قُومُ   بِسُنَّتِِ   يَسح

نَعُ   كَيحفَ   قُ لحتُ   قاَلَ   إِنحسٍ   جُثحمَانِ   في   الشَّيَاطِينِ   قُ لُوبُ   قُ لُوبُمُح    إِنح   اللََِّّ   رَسُولَ   يََ   أَصح
مَعُ   قاَلَ   ذَلِكَ   أدَحركَحتُ  مَِيِْ   وَتُطِيعُ   تَسح رُكَ   ضُرِبَ   وَإِنح   لِلْح  فاَسَحَعح   مَالُكَ   وَأُخِذَ   ظَهح
 237رواه مسلم.وَأَطِعح 

Artinya: 

Telah menceritakan kepadaku Muhammad Ibnu Sahl bin 'Askar al-Tamīmī 

telah menceritakan kepada kami Yahyā bin Hasan. (dalam jalur lain 

disebutkan) Telah menceritakan kepada kami Abdullāh bin Abdurrahmān al-

 
236 Muhammad bin Isā bin Saurah bin Mūsā bin Dhahhāk al-Tirmidz, Sunan al-Tirmidzi, 

Tahqīq Ahmad Muhammad Syākir, Muhammad Fu’ad Abdul Bagiy dan Ibrahīm Athwah Audh. Juz. 

III, (Cet. III, Mesir: Syarikah Maktabah dan Mathba’ah Musthafa al-Bābī al-Halabī,1395H/1975M), h. 

572 

237 Muslim bin Hajjaj Abū al-Hasan al-Qusyairī al-Naisabūrī, al-Musnad al-Shahīh al-

Mukhtashar, Tahqīq Muhammad Fu’ad Abdul Bāqī, Juz. VI,...h.20 
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Dārimī, telah mengabarkan kepada kami Yahya yaitu Ibnu Hassan telah 

menceritakan kepada kami Mu'awiyah yaitu Ibnu Salam telah menceritakan 

kepada kami Zaid bin Sallam dari Abu Sallam dia berkata; Hudzaifah bin 

Yaman r.a. berkata, "Saya bertanya, "Wahai Rasulullah, dahulu kami berada 

dalam kejahatan, kemudian Allah menurunkan kebaikan (agama Islam) 

kepada kami, apakah setelah kebaikan ini timbul lagi kejatahan?" beliau 

menjawab: "Ya." Saya bertanya lagi, "Apakah setelah kejahatan tersebut akan 

timbul lagi kebaikan?" beliau menjawab: "Ya." Saya bertanya lagi, "Apakah 

setelah kebaikan ini timbul lagi kejahatan?" beliau menjawab: "Ya." Aku 

bertanya, "Bagaimana hal itu?" beliau menjawab: "Setelahku nanti akan ada 

pemimpin yang memimpin tidak dengan petunjukku dan mengambil sunah 

bukan dari sunahku, lalu akan datang beberapa laki-laki yang hati mereka 

sebagaimana hatinya setan dalam rupa manusia." Hudzaifah berkata; saya 

betanya, "Wahai Rasulullah, jika hal itu menimpaku apa yang anda 

perintahkan kepadaku?" beliau menjawab: "Dengar dan patuhilah kepada 

pemimpinmu, walaupun ia memukulmu dan merampas harta bendamu, dengar 

dan patuhilah dia." (HR. Muslim) 

  Hadits Kesepuluh. 

Rasulullah saw. bersabda, 

 الله عليه وسلم   عن أبِ ذر أنه قال ليزيد ابن أبِ سفيان : سَعت رسول الله صلى
 238  "ابن أبِ عاصم في " الأوائل .رواهأوََّلُ مَنح يُ غَيُِّْ سُنَّتِِ رَجُلٌ مِنح بَنِّ أمَُيَّةَ  قال

Artinya: 

“Dari Abu Dzar r.a. bahwasanya ia berkata kepada Yazid bin Abu Sufyan rah. 

Ia mendengar Nabi saw. bersabda“Orang yang akan pertama kali mengubah-

ubah sunnahku berasal dari Bani Umayyah” (HR. Ibnu Abi Ashim dalam Al 

Awa’il). 

F. Bahaya Bid’ah dalam Agama 

Perkara-perkara baru dalam agama yang tidak dilandasi dengan dalil dari al-

Qur’an dan Sunnah, semua itu adalah sejelek-jelek perkara yang diperingatkan oleh 

Nabi saw. Sungguh benar sabda Nabi saw.  tatkala mensifati bid’ah sebagai perkara 

yang terjelek, karena konsekuansi bid’ah adalah sangat berat sekali, di antaranya: 

1. Mendustakan kesempurnaan agama Islam, sehingga seakan-akan dia mengatakan 

bahwa agama Islam ini belum sempurna sehingga perlu ditambahi dengan bid’ah 

tersebut.239 

 
238 Muhammad Nashruddin al-Albani, al-Silsilah al-Ahadits al-Shahihah, Juz. IV, (Riyadh: 

Maktabah al-Ma’arif, t.th), h. 329 
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2. Menuduh Nabi saw. dengan dua sifat yang sama-sama pahitnya yaitu dengan 

“khianat” karena beliau menyembunyikan syari’at dan tidak menyampaikannya 

kepada umat, atau “jahil” karena Nabi saw. tidak mengetahui apa yang diketahui 

oleh pelaku bid’ah tersebut.240 

3. Menjadikan tandingan bagi Allah swt.dalam membuat syari’at. Allah swt. berfirman 

dalam QS. al-Syura/ 42 : 21 

ُ   أمَح لََمُح شُركََاءُ   شَرَعُوا لََمُح مِنَ الدِّينِ مَا لحَ يَحذَنح بِهِ اللََّّ

Terjemahnya:  

Apakah mereka mempunyai sembahan-sembahan selain Allah yang 

mensyariatkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan Allah?241 

4. Menyebabkan perpecahan dan pertikaian di antara umat. Bid’ah adalah penyebab 

utama perpecahan umat dan permusuhan di tengah-tengah mereka. Allah swt. 

berfirman dalam QS. al-An’am/ 6:153 

ال تَ تَّبِعُوا  وَلَا  فاَتَّبِعُوهُ  تَقِيمًا  مُسح صِراَطِي  هَذَا  ذَلِكُمح وَأَنَّ  سَبِيلِهِ  عَنح  بِكُمح  فَ تَ فَرَّقَ  سُّبُلَ 
 وَصَّاكُمح بِهِ لَعَلَّكُمح تَ ت َّقُونَ 

Terjemahnya: 

“Dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan, karena itu akan 
mencerai beraikan kalian dari jalan-Nya”.242 

Mujahid243 menafsirkan “jalan-jalan” dengan aneka macam bid’ah 

dan syubhat. Sebagaimana dinukil oleh Imam al-Thabari dalam tafsinya,  

الأنعام:   سَبِيلِهِ  عَنح  بِكُمح  فَ تَ فَرَّقَ  السُّبُلَ  تَ تَّبِعُوا  وَلَا   : اللََِّّ قَ وحلِ  مََُاهِدٍ، في  ، 153عَنح 
 244الحبِدعَُ وَالشُّبُ هَاتُ قاَلَ: 

 
239 Abū Ubaidah Yūsuf bin Mukhtār al-Sidawi, Polemik Perayaan Nabi saw. (Jatim: Media 

Dakwah al-Furqan, t.th), h. 4 

240Abū Ubaidah Yūsuf bin Mukhtār al-Sidawi, Polemik Perayaan Nabi saw,...h. 4 

241 Kementerian Agama,  Al-Qur’an dan Terjemahan,...h. 485 

242 Kementerian Agama,  Al-Qur’an dan Terjemahan,...h. 149 

 243 Beliau adalah seorang pakar ilmu tafsir, Ia belajar dan khatam al-Qur’an beserta 

tafsirnya periwayat kepada Ibnu Abbas sebanyak dua puluh sembilan kali. Sufyan AtsTsauri v berkata: 

“Apabila datang padamu tafsir dari Mujahid, maka cukuplah dengannya. Lihat Muhammad bin Ahmad 

bin ‘Ustman bin Qayamaz al-Dzahabī, Ma’rifah al-Qurrā’ al-Kibar, Juz.I, (Cet. I; Beirūt: Muassasah 

al-Risālah, 1404H),h. 66-67 

244 Muhammad bin Jarīr bin Katsīr bin Ghalib al-Amalī, Tafsīr al-Thabarī,Tahqīq Abdullāh 

bin Abd al-Muhsin al-Turkiy, Juz.IX, (Cet.I; Dār Hijr, 1422 H/2001 M), h. 669 
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Artinya: 

Dari Mujahid r.a. tentang firman allah swt. “Dan janganlah kamu mengikuti 
jalan-jalan, karena itu akan mencerai beraikan kalian dari jalan-Nya” Ia 
mengatakan aneka macam bid’ah dan syuhat.  

5. Mematikan sunnah Nabi saw. Hassan bin ‘Athiyyah berkata: “Tidaklah suatu 

kaum melakukan suatu kebid’ahan dalam agama mereka, kecuali Allah akan 

mencabut dari mereka sunnah semisalnya, kemudian dia tidak 

kembali ke sunnah hingga hari kiamat”.245 

6. Bid’ah lebih berbahaya dari pada maksiat.  

Hal itu disebabkan karena orang yang berbuat maksiat seperti berzina, mencuri, 

umumnya dia bersembunyi karena merasa berdosa, lain halnya orang yang 

berbuat bid’ah, dia terang-terangan dan merasa dapat pahala. Oleh karena itu 

Sufyan al-Tsauri pernah berkata: “Bid’ah itu lebih disukai oleh Iblis daripada 

maksiat, karena maksiat seorang bertaubat darinya sedangkan bid’ah seorang 

tidak bertaubat darinya.”246 

G. Cara Mengenal Bid’ah.  

Ketika bid’ah itu dinamakan oleh Nabi saw. sebagai sejelek-jelak urusan yakni 

di dalam urusan agama, dan sesuatu yang muhdats dan kesesatan, maka satu hal yang 

sangat penting bagi kaum muslimin untuk mengenal bid’ah yang telah ditegaskan 

oleh para Nabi yang mulia di dalam sabdanya bahwa “Setiap bid’ah sesat” 247 

Salah satu hikmah yang dalam dari sabda Nabi saw. di atas agar kita menjauhi 

segala macam bentuk bid’ah sejauh-jauhnya, sepanjang pengetahuan kita, baik bid’ah 

yang berakibat kufur atau yang dibawahnya.248 

Adapun cara kita mengetahui atau mengenal bahwa perbuatan itu bid’ah, 

maka para ulama kita telah menjelaskannya di kitab-kitab mereka yang sangat 

 
245 Abū Ubaidah Yūsuf bin Mukhtār al-Sidawi, Polemik Perayaan Nabi saw,...h. 5 

246 Abū Ubaidah Yūsuf bin Mukhtār al-Sidawi, Polemik Perayaan Nabi saw,...h. 5 

247 Abdul Hakim bin Amir Abdat, Risalah Bid’ah,...h. 67  

248 Abdul Hakim bin Amir Abdat, Risalah Bid’ah,...h. 67 
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berharga sekali beberapa kaidah yang dengannya kita dapat mengetahui bahwa 

perbuatan tersebut bid’ah.249  

Salah satu di antara ulama kita itu ialah ahli hadits besar pada abad ini Imam 

al-Albani. Ia menerangkan di kitabnya “Ahkam al-Jana’iz”250 bagaimana cara kita 

mengenal bid’ah yang telah di jelaskan oleh agama akan kesesatannya. Ia berkata: “ 

Sesungguhnya bid’ah yang telah dijelaskan kesesatannya oleh agama itu meliputi: 

1. Segala sesuatu yang menyalahi sunnah, baik dari perkataan atau perbuatan atau 

keyakinan (i’tiqad) meskipun keluar dari hasil ijtihad. 

 Dari penjelasan Syekh kita mengetahui bahwa adakalanya bid’ah itu timbul 

atau keluar dari hasil ijtihad yang keliru dari sebagian ulama. Meskipun ulama itu 

tidak dinamakan pembuat bid’ah dan tidak berdosa. Bahkan mereka memperoleh 

ganjaran karena hasil usaha ijtihadnya tersebut walaupun salah. Dan kesalahan ijtihad 

ini sama sekali tidak boleh diikuti oleh kaum muslimin.251  

Tentunya tentu saja yang dimaksud dengan ulama di sini ialah para ulama 

mujtahidin bukan kaum muqallidin. Dan mereka berijtihad dengan ilmu bukan hawa. 

Ini disebabkan karena para ulama kita telah ijmak mengeluarkan kaum muqallidin dan 

pengikut hawa nafsu dari rombongan para ulama.252  

Berkata Imam Suyuthi:  

  253إن المقلد لا يسمى عالما 

Artinya:  

“Sesungguhnya muqallid itu tidak dinamakan seorang yang alim.” 

4. Setiap urusan yang dikerjakan untuk mendekatkan diri kepada Allah padahal 

telah datang larangannya dari Rasulullah saw.  

 
249 Abdul Hakim bin Amir Abdat, Risalah Bid’ah,...h. 67 

250 Abu Abdirrahman Muhammad Nashiruddin bin al-Haj Nuh bin Najatiy bin Adam al-

Asyqudiry al-Albaniy, Ahkam al-Jana’iz, Cet. IV, (al-Maktab al-Islamiy,1406H/1986M), h. 242 

251 Abdul Hakim bin Amir Abdat, Risalah Bid’ah,...h. 68 

252 Abdul Hakim bin Amir Abdat, Risalah Bid’ah,...h. 68 

253 Abū Abdirrahman Muhammad Nashiruddīn bin al-Haj Nūh bin Najatiy bin Adam al-

Asyqudirī al-Albanī, Silsilah al-Ahādits al-Dha’ifah wa al-Maudhu’ah wa Atsaruhā al-Siyu fī al-

Ummah, Juz. II, Cet.I; (Riyādh: Dār al-Ma’arif, 1412 H/1992 M), h. 18 
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Berkata Ali Hasan rah. dalam kitabnya “Ilmu Ushul al-Bid’ah”: seperti orang 

yang puasa sepanjang masa (terus-menerus), dan yang mengkhususkan hari 

jum’at untuk berpuasa.254 

5. Setiap urusan yang tidak mungkin disyari’atkan, kecuali dengan nash (dalil) atau 

tauqif (menunggu keterangan dari Nabi saw.) sedangakan nash tidak ada, maka 

itulah bid’ah. Kecuali yang datang dari sahabat dan dikerjakan berulang kali, 

serta tida ada yang mengingkarinya (dari sahabat yang lain).255 

6. Memasukkan ada-adat kaum kuffar di dalam ibadah (kaum muslimin). 

Contoh di dalam masalah ini banyak sekali, salah satunya ialah mengucapkan 

selamat natal kepada orang-orang Nashara (kristen).256 

7. Setiap (ibadah) yang disukai oleh sebagian ulama istimewa ulama mutaakhirin, 

padahal tidak ada dalilnya sama sekali.257  

8. Setiap ibadah yang tidak datang caranya (kaifiyah-nya) kecuali dari hadits dha’if 

dan maudhu’ (palsu).   

Salah satu pengambilan (maraji’) dari bid’ah dan ahlinya yaitu dari hadits 

dha’if (lemah), sangat lemah (dha’if jiddan), maudhu’ hadits-hadits yang tidak 

ada asal-usulnya (laa ashla lahu).258  

9. Ghulluw (berlebihan) di dalam beribadah. 

Agama telah melarang kita dari dua hal yang sangat mendasar: 

Pertama, Bersikap ghulluw (berlebihan) di dalam beribadah atau melampaui 

batas dari apa-apa yang Allah dan Rasul-Nya telah tetapkan.  

Kedua, Taqshir. Yakni mengurangi hak kewajiban atau tegasnya meninggalkan 

apa yang Allah perintahkan dan mengerjakan apa yang Allah larang.259  

 
254 Abdul Hakim bin Amir Abdat, Risalah Bid’ah,...h. 69 

255 Abdul Hakim bin Amir Abdat, Risalah Bid’ah,...h. 69 

256 Abdul Hakim bin Amir Abdat, Risalah Bid’ah,...h. 69 

257 Abdul Hakim bin Amir Abdat, Risalah Bid’ah,...h. 69 

258 Abdul Hakim bin Amir Abdat, Risalah Bid’ah,...h. 70 

259 Abdul Hakim bin Amir Abdat, Risalah Bid’ah,...h. 70 
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10. Setiap ibadah yang dimutlakkan oleh agama, kemudian manusia mengkaitkannya 

dengan beberapa kaitan seperti: tempat, zaman, sifat atau bilangan.260 

H. Kaidah-Kaidah Bid’ah.  

Para ulama untuk memudahkan kaum muslimin memahami bid’ah di dalam 

Islam, mereka membuat kaidah-kaidah bid’ah di antaranya:  

Kaidah pertama: Ketahuilah! Bahwa bid’ah itu dosa, dan kesesatannya tidak tetap 

pada satu tingkatan atau satu derajat. Akan tetapi, bid’ah itu bertingkat-tingkat atau 

berderajat dosa dan kesesatannya. Kalau kita lihat dari besar dan kecilnya, bid’ah itu 

terbagi menjadi tiga tingkatan: 

1. Sebagian bid’ah ada yang tegas-tegs telah mencapai tingkatan syirik dan kufur.  

2. Sebagian lagi haram, atau masih diperselisihkan tentang syirik dan kekufurannya. 

3. Sebagian lagi haram dan telah disepakati bahwa dia itu tidak sampai pada 

tingkatan syirik atau kufur.261 

Kaidah kedua : Setiap bid’ah itu maksiat dan tidak sebaliknya, (yakni tidak setiap 

maksiat itu bid’ah). 

 Contohnya: Zina, dia itu maksiat akan tetapi, bukan bid’ah. Maulid, dia itu 

bid’ah dan pasti maksiat.262  

Kaidah ketiga: bid’ah haqiqiyah dan bid’ah idhafiyah.  

Definisi bid’ah haqiqiyah ialah “satu macam bid’ah yang tidak ditunjuki oleh 

dalil syar’i (al-kitab, sunnah, dan ijmak) dari segala jurusannya, baik secara jumlah 

(garis besarnya) atau secara tafshil (terperincinya).” Contohnya seperti orang yang 

mengaku Nabi atau mengaku mendapat wahyu atau mengingkari kehujjahan sunnah 

Nabi saw. dan lain-lain.263  

 
260 Abdul Hakim bin Amir Abdat, Risalah Bid’ah,...h. 70 

261 ‘Ali bin Hasan bin ‘Ali bin Abdul Hamīd al-Halabī al-Atsarī, ‘Ilmu Ushūl al-Bida’, Cet. I, 

(Riyādh: Dār al-Rayah, 1413 H/1992 M), h. 30-33 

262 Ali bin Hasan bin ‘Ali bin Abdul Hamīd al-Halabī al-Atsarī, ‘Ilmu Ushūl al-Bida’,…h. 

217-224 dan Abdul Hakim bin Amir Abdat, Risalah Bid’ah,...h. 92 

263  Ali bin Hasan bin ‘Ali bin Abdul Hamīd al-Halabī al-Atsarī, ‘Ilmu Ushūl al-Bida’,…h. 147 

dan Abdul Hakim bin Amir Abdat, Risalah Bid’ah,...h. 92-93 
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Adapun bid’ah idhafiyah ialah “Satu macam bid’ah, yang apabila dilihat dari 

satu sisi disyari’atkan atau ada dalilnya, akan tetapi, apabila dilihat dari sisi yang lain, 

maka dia serupa dengan bid’ah haqiqiyah.264  

Contohnya, orang-orang yang berkumpul untuk yasinan setiap malam jum’at. 

Dilihat dari satu sisi disyari’atkan, yaitu membaca al-Qur’an termasuk di dalam surat 

Yasin. Akan tetapi dilihat dari sisi yang lain tidak diragukan lagi tentang bid’ahnya. 

Karena menentukan cara dan waktunya setiap malam jum’at sama sekali tidak asal-

usulnya dari agama yang mulia ini.265  

Peneliti tegaskan bahwa kebiasaan Imam Syafi’i membaca surah al-Kahfi di 

malam jum’at dan hari jum’at, Ia berkata: 

الشَّافِعِيُّ(  بحنِ  )قاَلَ  الرَّحمحَنِ  عَبحدِ  بحنُ  عَبحدُ اللََِّّ  قاَلَ حَدَّثَنِّ  بحنُ مَُُمَّدٍ  إب حراَهِيمُ  بََنََ  أَخح  :
ُ عَلَيحهِ وَسَلَّمَ  مُُعَةِ قاَلَ: مَعحمَرٍ أَنَّ النَّبَِّ صَلَّى اللََّّ مَ الح ثِرُوا الصَّلَاةَ عَلَيَّ يَ وح  أَكح

نَةُ الدَّجَّالِ )قاَلَ الشَّافِعِيُّ( )قاَلَ الشَّافِعِيُّ( :  فِ وُقِيَ فِت ح وَبَ لَغَنَا أَنَّ مَنح قَ رأََ سُورَةَ الحكَهح
عَلَيحهِ وَسَلَّمَ  صَلَّ   ةَ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِِّ  : وَأُحِبُّ كَث حرَ   ُ في كُلِّ حَالٍ،وَأنََ في يَ وحمِ   ى اللََّّ

لَتِهَا أَشَدُّ اسح  مُُعَةِ، وَليَ ح بَابًِ، وَأُحِبُّ  الح لَةَ تِحح فِ ليَ ح مَهَا لِمَا جَاءَ   قِراَءَةَ الحكَهح مُُعَةِ، وَيَ وح الح
 266.فِيهَا

Artinya:  

Berkata Imam Syafi’i rah. bahwa telah mengabarkan kepadanya Ibrahim bin 
Muhammad rah. yang bersumber dari Abdullah bin Ma’mar r.a. bahwasanya 
Nabi saw. bersabda: “Perbanyaklah membaca shalawat kepadaku pada hari 
jum’at. Berkata Imam Syafi’i r.a. Telah sampai kepada kami, bahwa barang 
siapa yang membaca surah al-Kahfi maka ia dilindungi dari dari fitnah al-
Dajjal. Berkata Imam Syafi’i: Dan Aku menyukai memperbanyak shalawat 
kepada Nabi saw. disetiap keadaan dan Aku sangat mengajurkannya pada hari 
jum’at dan malamnya dan Aku menyukai (gemar) membaca surah al-Kahfi 
pada malam jum’at dan siangnya, karena adanya riwayat dalam hal ini.   

Namun, peneliti menegaskan bahwa Imam Syafi’i r.a. tidak mengharamkan 

atau memvonis bid’ah membaca surah Yasin, akan tetapi yang perlu dipahami bahwa 

Imam Syafi’i r.a. mengamalkan suatu amalan sesuai tuntunan Nabi saw. sebagaimana 

 
264  Ali bin Hasan bin ‘Ali bin Abdul Hamīd al-Halabī al-Atsarī, ‘Ilmu Ushūl al-Bida’,…h. 147 

dan Abdul Hakim bin Amir Abdat, Risalah Bid’ah,...h. 93 

265 Abdul Hakim bin Amir Abdat, Risalah Bid’ah,...h. 93 

266 Abdul Rau’f bin Taj al-‘Arifin bin Zainul Abidīn al-Haddadī al-Manāwi, Fadhu al-Qadir, 

Juz.VI, ( Cet. I; Beirūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1415H/1994M), h. 258 
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riwayat di atas. Mengamalkan apa yang diamalkan oleh Nabi saw. dan meninggalkan 

apa yang ditinggalkan oleh Nabi saw. yang dikenal dengan istilah ulama kontemporer 

“sunnah tarkiyah” Inilah yang dimaksud berpegang teguh dengan al-Qur’an dan al-

sunnah. Imam Syafi’i tidak mengada-ada yakni membuat amalan baru dengan 

kaifiyah tertentu yakni berkumpul kemudian membaca bersama dan dikhususkan 

waktunya. Membaca surah Yasin diperintahkan oleh al-Qur’an dan al-sunnah tetapi 

kalau dilakukan dengan kaifiyah tententu inilah yang tidak diamalkan oleh Imam 

Syafi’i. dan sejauh pengetahuan peneliti belum mendapatkan riwayat secara sharih 

yang menyatakan bahwa Imam Syafi’i r.a. mengkhususkan membaca surah Yasin di 

malan jum’at dan siangnya. Mungkin saja salah satu sebab Imam Syafi’i r.a. tidak 

mengkhususkan membaca surah Yasin di malam jum’at tidak sampai kepada Imam 

Syafi’i r.a. sebagaimana riwayat Imam Abu Daud rah. dari al-Habr rah. tentang 

keutamaan membaca surah Yasin yang dikutip oleh Imam al-Manawi rah. dan al-

Manawi rah. menegaskan bahwa Ibnu Hajar al-Asqalani rah. menilai hadits tersebut 

munqathi, atau mungkin saja riwayat ini sampai kepadanya akan tetapi, tidak 

diamalkan oleh Imam Syafi’i rah. karena haditsnya munqathi’ (ini hanya sekedar 

sangkaan kuat peneliti dan ini perlu pengkajian lebih dalam).  Hanya saja dari dhahir 

kalam Imam Syafi’i rah. beliau mengamalkan hadits yang shahih yang datang dari 

Nabi saw.  

Kalau seandainya ada orang atau kelompok yang mengaku sangat fanatik dan 

sangat kuat berpegang teguh mengikuti ajaran Imam Syafi’i rah. maka seharusnya 

mereka lebih mengikuti gurunya yakni mentradisikan membaca surah al-Kahfi sesuai 

kaifiyah yang diajarkan oleh Imam Syafi’i rah. 

Peneliti menegaskan bahwa dari sisi riwayat memang ada keutamaan 

membaca surah Yasin secara khusus di malam jum’at yang datang dalam hadits 

riyawat Imam Abu Daud rah. dari al-Habr rah. 

  267المعة أعطاه الله سؤله عن الْبَ من قرأ سورة يس والصافات ليلة 
 

267 Abdul Ra’uf  bin Taj al-‘Arifin bin Zainul Abidīn al-Haddadī al-Manāwi, Fadhu al-Qadir, 

Juz.VI,...h. 258 
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Artinya:  

Riwayat dari al-Habr, “Barangsiapa membaca surah Yasin dan al-Shaffat pada 
malam juma’at, Allah swt. mengabulkan permintaannya. (HR. Abu Daud dari 
al-Habr)  

 Imam al-Manawi dalam kitabnya “Faidh al-Qadir”. mengutip pernyataan 

Imam Ibnu Hajar al-Asqalaniy yang menegaskan bahwa hadits ini tergolong hadits 

yang sanadnya terputus. Al-Manawi rah. menyebutkan beberapa surah yang 

diterangkan keutamaannya dalam sebuah hadits, yaitu surah al-Baqarah, Ali ‘Imaran, 

al-Shaffat, dan Yasin. Al-Manawi rah. berkata:   

واعلم أن المتبادر إلَ أكثر الأذهان أنه ليس المطلوب قراءته ليلة المعة ويومها إلا  
الكهف وعليه العمل في الزوايَ والمدارس وليس كذلك فقد وردت أحاديث في قراءة 

من الترغيب  في  التيمي  رواه  ما  منها   ، وليلتها  يومها  وآل    غيْها  البقرة  سورة  قرأ 
عمران في ليلة المعة كان له من الأجر كما بين البيداء أي الأرض السابعة وعروبِ 

وخبَ    ..قال ابن حجر :إلَ أن  …أي السماء السابعة وهو غريب ضعيف جدا  
أبِ داود عن الْبَ من قرأ سورة يس والصافات ليلة المعة أعطاه الله سؤله وفيه 

 268انقطاع 

Artinya:  

Ketahuilah bahwa yang terlintas di pikiran banyak orang, bahwa tidak ada 
bacaan yang dianjurkan di malam jum’at kecuali surah al-Kahfi, membacanya 
sudah menjadi amaliah surau dan madrasah, anggapan demikian tidaklah 
benar. Sesungguhnya terdapat beberapa hadits tentang anjuran membaca surah 
selain al-Kahfi di malam dan hari jum’at. Diantaranya hadits riwayat al-Taimi 
dalam kitab al-Targhib, “Barang siapa surah al-Baqarah dan Ali ‘Imran di 
malam jum’at, ia mendapat pahala sebesar sesuatu diantara bumi ketujuh dan 
langit ketujuh. Ini adalah  hadits yang aneh dan sangat lemah. Dan Ibnu Hajar 
berkata: “Dan riwayat Abu Daud dari al-Habr, “Barang siapa membaca surah 
Yasin dan al-Shaffat pada malam juma’at, Allah swt. mengabulkan 
permintaannya. Hadits ini tergolong hadits yang sanadnya terputus.  

Meskipun kualitas sanad hadits tentang keutamaan bacaan surah Yasin ini 

tergolong lemah, Namun secara ijmak ulama boleh mengamalkan hadits-hadits dhaif 

untuk hal-hal yang berkaitan dengan keutamaan suatu amalan asalkan bukan 

tergolong hadits maudhu’ (palsu). Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Ibnu Hajar al-

Haitami rah. Ia mengatakan:  

 
268 Abdul Ra’uf  bin Taj al-‘Arifin bin Zainul Abidīn al-Haddadī al-Manāwi, Fadhu al-Qadir, 

Juz.VI,...h. 258 
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قَطِعَ وَالحمُعحضِلَ، وَالحمَوحقُوفَ يُ عحمَلُ بِاَ  دِيثَ الضَّعِيفَ وَالحمُرحسَلَ وَالحمُن ح وَقَدح تَ قَرَّرَ أَنَّ الْحَ
اَعًا  َعحمَالِ إجْح  269في فَضَائِلِ الأح

Artinya: 

“Dan merupakan ketetapan bahwa hadits dha’if, mursal, munqahti’ mu’dhal 
dan mauquf dapat dipakai (diamalkan) untuk keutamaan amal menurut 
kesepakatan ulama.   

Peneliti menegaskan sebagai kesimpulan bahwa membaca surah al-Kahfi di 

malam jum’at dan hari jum’at merupakan sunnah Nabi saw. dan tidak mengapa 

setelah membaca surah al-Kahfi membaca surah yang lain sebagaimana yang datang 

dalam riwayat yang dha’if tentang keutamaan membaca surah selain al-Kahfi karena 

secara asal membaca al-Qur’an disyari’atkan akan tetapi, dengan kaifiyah yang 

dicontohkan oleh Nabi saw. 

Sebagaimana dalam usul fiqh mengamalkan dua dalil itu lebih utama dari pada 

membatalkan salah satunya. 

ِ أولَ من إبطال أحدهما   270إِعحمَال الدَّليِلَينح

Artinya:  

Mengamalkan dua dalil sekaligus lebih utama daripada membatalkan salah 

satunya.  

Kaidah keempat: bid’ah i’tiqadiyah dan bid’ah amaliyyah.  

  Definisi bid’ah i’tiqadiyah ialah “Meyakini (meng’itiqadkan) sesuatu yang 

menyalahi dengan keyakinan (i’tiqad) Nabi saw. dan para sahabatnya. Sama saja, 

apakah i’tiqad tersebut bersama perbuatan (amal) atau tidak. Contohnya, bid’ahnya 

Syi’ah, Khawarij, Jahmiyah dan lain-lain. 271 

Adapun bid’ah amaliyyah ialah “Setiap perbuatan ibadah dalam agama yang 

tidak pernah disyari’atkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Atau mensyari’atkan ibadah di 

 
269 Ahmad bin Muhammad bin ‘Ali bin Ibnu Hajar al-Haitami al-Sa’dī al-Anshārī, al-Fatāwa 

al-Fiqhiyah al-Kubrah, Juz. II, ( al-Maktabah al-Islāmiyah, t.th), h. 54 

270 Taqyuddin Abū al-Hasan ‘Ali bin Abdul Kafī bin ‘Ali bin Tamin bin Hamīd bin Yahya al-

Subkiy. Al-Ibhaj fī Syarh al-Minhāj, Juz. II, (Beirūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1416H/1995M), h. 169 

271 Abdul Hakim bin Amir Abdat, Risalah Bid’ah,...h. 93 
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dalam agama yang tidak pernah disyari’atkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Karena 

setiap ibadah yang tidak pernah diperintahkan oleh agama dengan perintah wajib atau 

sunnah , maka sesungguhnya dia masuk ke dalam bid’ah-bid’ah amaliyyah.272  

Kaidah kelima: Setiap bid’ah itu sesat meskipun dianggap baik oleh manusia.  

Berkata Abdullah bin Umar:  

 كل بدعة ضلالة و إن رآها الناس حسنة 

Artinya:  

 Setiap bid’ah itu sesat, meskipun dianggap baik oleh manusia.  

Perkataan di atas keluar atau terbit dari mata air nabawiyah bahwa : setiap 

bid’ah itu sesat. Kalimat “kullu” (كل) mencakup segala sesuatu yang tersebut 

sesudahnya yaitu bid’ah. Dan kalimat “bid’ah” (بدعة) dengan bentuk nakirah yang 

menunjukkan keumumannya. Dan tidak dapat dikhususkan atau dikecualikan, kecuali 

dengan tanda pengecualiannya. Misalnya: Setiap bid’ah situ sesat, kecuali bid’ah 

hasanah. Akan tetapi di dalam hadits setiap bid’ah itu sesat, tidak ada tanda 

pengecualiannya.273 

Oleh karena itu ia tetap di dalam keumumannya, bahwa setiap bid’ah itu sesat. 

Yang dengan tegas menafikan adanya pembagian bid’ah kepada hasanah dan 

sayyi’ah. Inilah yang dipahami oleh para sahabat, di antaranya Abdullah bin Umar 

yang mengatakan bahwa, setiap bid’ah itu sesat meskipun dianggap baik oleh 

manusia.274  

Adapun pernyataan sebagian kaum muslimin tentang makna hadits “Seluruh 

bid’ah itu sesat,” lafal umum, tetapi terkhususkan” dan mereka berdalil dengan 

pernyataan Imam al-Nawawi dalam kitabnya “ al-Majmū’ Syarh al-Muhadzadzab”, 

Imam al-Nawawi berkata:  

 
272 Abdul Hakim bin Amir Abdat, Risalah Bid’ah,...h. 94 

273 ‘Ali bin Hasan bin ‘Ali bin Abdil Hamid al-Halabī al-Atsarī, ‘Ilmu Ushūl al-Bida’,…h. 91- 

102 dan Abdul Hakim bin Amir Abdat, Risalah Bid’ah,...h. 95 

274 Abdul Hakim bin Amir Abdat, Risalah Bid’ah,...h. 95 
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لِأَنَّ   صُوصِ  الحمَخح الحعَامِّ  مِنح  هَذَا   " ضَلَالَةٌ  عَةٍ  بِدح " كُلَّ  عليهوَسَلَّمَ  صَلَّى الله  لهُُ(  )قَ وح
وَاجِبَةٌ  أقَحسَامٍ  خََحسَةُ  وَهِيَ  الحعُلَمَاءُ  قاَلَ  سَبَقَ  مِثاَلٍ  غَيْحِ  عَلَى  عُمِلَ  مَا  عَةَ كُلُّ  الحبِدح

اَءِ وَمَنحدُوبَ  َسَح الأح تََحذِيبِ  في  وَاضِحَةً  ثِلَتَ هَا  أمَح ذكََرحت  وَقَدح  وَمُبَاحَةٌ  رُوهَةٌ  وَمَكح وَمَُُرَّمَةٌ  ةٌ 
تَدعٍِ أوَح مُلححِدٍ تَ عَرَّضَ   وَهُوَ  وَاللُّغَاتِ وَمِنح الحبِدعَِ الحوَاجِبَةِ تَ عَلُّمُ أدَِلَّةِ الحكَلَامِ للِرَّدِّ عَلَى مُب ح

وَنََحوُ  .…فَ رحضُ كِفَايةٍَ  الحعِلحمِ  نِيفُ  وَتَصح وَالرُّبُطُ  الحمَدَارِسِ  بنَِاءُ  الحمَنحدُوبَِتِ  الحبِدعَِ  وَمِنح 
 .275ذَلِكَ 

Artinya: 

“Sabda Nabi saw. “setiap bid’ah itu sesat” merupakan lafal umum, tetapi 
terkhsuskan, karena bid’ah adalah seluruh perbuatan yang tanpa contoh 
sebelumnya. Ulama bahwa bid’ah itu ada lima macam, yaitu wajib, mandub, 
haram, makruh dan mubah. Di antara bid’ah yang wajib adalah mempelajari 
dalil para ahli kalam untuk membantah mubtadi’ atau ateis, dan ini hukumnya 
fardhu kifayah. Dan di antara bid’ah yang sunnah adalah pendirian sekolah-
sekolah dan tempat pendidikan, serta penulisan kitab-kitab ilmu dan yang 
semisalnya.”  

Dari penjelasan Imam al-Nawawi rah. di atas dapat disimpulkan sebagai berikut : 

Pertama, sabda Nabi saw.  ٌضَلَالَة عَةٍ  بِدح  ”Seluruh bid’ah itu sesat“ كُلَّ 

keumumannya dianggap terkhususkan jika bid’ah di sini yang dimaksud adalah bid’ah 

secara bahasa, sebagaimana yang dipahami oleh Imam al-Nawawi. Meskipun 

pendapat Imam al-Nawawi ini dirasa kurang tepat, karena yang dimaksud oleh Nabi 

saw. dengan bid’ah dalam hadits-haditsnya adalah bid’ah menurut syari’at atau 

istilah.276 

Kedua, Lebih menunjukkan pemahaman Imam al-Nawawi di atas, di mana 

beliau memahami bid’ah yang disebutkan dalam hadits adalah bid’ah menurut bahasa. 

Imam al-Nawawi menyatakan dalam kutipan di atas:  

عَةَ كُلُّ مَا عُمِلَ عَلَى غَيْحِ مِثاَلٍ سَبَقَ   الحبِدح

Artinya:  

 “Bid’ah adalah seluruh perbuatan yang tanpa ada contoh sebelumnya.” 

 
275 Abu Zakariya Muhyiddīn Yahya bin Syarf al-Nawawi, al-Majmū’ Syarh al-Muhadzadzab, 

Juz. IV, (Dār al-Fikr,t.th), h. 519 

276 Firanda Andirja Abidin, Bid’ah Hasanah, (Mengenal Bid’ah dan Sunnah),...h. 107 



 
 

105  

Imam al-Nawawi pada saat menyebutkan tentang bid’ah-bid’ah yang terkhususkan 

yang tidak termasuk dalam bid’ah dhalalah (sesat) maka Imam al-Nawawi 

mencontohkan dengan perkara yang termasuk dalam al-mashlahah al-mursalah, atau 

yang dinamakan sebagian ulama dengan bid’ah hasanah,  seperti pendirian madrasah-

madrasah, tempat belajar, dan penulisan kitab-kitab ilmu.277 

 Ketiga, bahkan Imam al-Nawawi juga mencontohkan di antara bid’ah yang 

dikhususkan dan tidak tercela adalah bid’ah yang mubah, seperti berluas-luas dalam 

memakan makanan yang beraneka ragam. Tentunya ini tidak dinamakan dengan al-

mashlahah al-mursalah. Tidak juga dinamakan dengan bid’ah hasanah menurut 

sebagian ulama yang lain. Ini adalah murni bid’ah secara bahasa.  

 Keempat, dengan demikian jika kita membawakan makna bid’ah dalam hadits 

kepada makna bid’ah secara syari’at (bukan menurut bahasa)  maka sabda Nabi saw.  

عَةٍ ضَلَالَةٌ "   Seluruh bid’ah itu sesat” akan tetap pada keumumannya dan“ " كُلَّ بِدح

tidak terkhususkan. 278 

Lafal     ّكُل  ‘seluruh’ dalam usul fiqh merupakan lafal umum yang kuat. Para 

ahli usul fiqh telah menyebutkan bahwasanya lafal umum akan tetap berlaku 

keumumannya sampai ada dalil yang mengkhususkannya. Lafal umum dapat 

dikhususkan dengan tiga perkara, yaitu (1) dalil dari al-Qur’an atau sunnah, (2) akal, 

dan (3) al-hiss yang ditangkap oleh indra (kenyataan yang terjadi).279  

Contoh lafal umum yang dikhususkan dengan akal seperti firman Allah swt. 

dalam QS. al-Zumar/ 39: 62 

ءٍ  ُ خَالِقُ كُلِّ شَيح  اللََّّ

Terjemahnya: 

 Allah menciptakan segala sesuatu.280  

 
277 Firanda Andirja Abidin, Bid’ah Hasanah, (Mengenal Bid’ah dan Sunnah),…h. 175 

278 Firanda Andirja Abidin, Bid’ah Hasanah, (Mengenal Bid’ah dan Sunnah),…h. 175 

279 Muhammad bin ‘Ali bin Muhammad bin ‘Abdullah al-Syaukānī, Irsyād al-Fuhūl ila 

Tahqīq al-Haq Min ‘Ilm al-Ushūl, Tahqīq Ahmad Uzwu ‘Inayah, Cet.I, Juz.I, (Dār al-Kitab al-

‘Arabī,1419H/1999M), h. 385 

280 Kementerian Agama,  Al-Qur’an dan Terjemahan,...h. 465 



 
 

106  

Tentunya akal sehat menunjukkan bahwa Allah swt. Tidak mencipkan sifat-

sifat-Nya, apalagi menciptakan diri-Nya sendiri. 281 

 Contohnya lafal umum yang dikhususkan dengan al-hiss seperti firman Allah 

saw. dalam QS. al-Ahqaf/ 46: 25 

إِلاَّ   يُ رَى  لَا  بَحُوا  فأََصح اَ  رَبِّ رِ  بِِمَح ءٍ  شَيح رُ كُلَّ  مَ تُدَمِّ الحقَوح نََحزيِ  مَسَاكِنُ هُمح كَذَلِكَ 
رمِِينَ   الحمُجح

Terjemahnya: 

“Angin yang mengahancurkan segala sesuatu dengan perintah Tuhannya, 
maka jadilah mereka tidak ada yang kelihatan lagi kecuali (bekas-bekas) 
tempat tinggal mereka. Demikianlah Kami memberi balasan kepada kaum 
yang berdosa.”  

Tentunya indra kita mengetahui, kenyataannya tidak semuanya yang 

dihancurkan oleh angin tersebut, langit dan bumi tidak dihancurkan oleh angin 

tersebut. Demikian juga firman Allah swt. dalam QS. al-Naml/27: 23 

ءٍ   وَأوُتيَِتح مِنح كُلِّ شَيح

Terjemahnya:  

 “Dan dia (ratu Balqis dianugerahkan segala sesuatu.”282 

Tentunya indra menunjukkan bahwa ia tidak diberikan segala sesuatu di bumi 

ini, di antaranya ia tidak menguasai kerajaan Nabi Sulaiman.283  

 Sebagian orang pada saat ingin menolak keumuman (  ِّكُل ) “ Semua” dalam 

hadits ini selalu menyatakan bahwa lafal (   ِّكُل ) tidak selamanya memberikan faidah 

keumuman, sebagaimana ayat-ayat di atas. Maka kita jawab mereka, dengan 

mengatakan bahwa aya-ayat di atas diumumkan dengan akal atau al-his284 

 Lantas jika kita memperhatikan sabda Nabi saw.   " ٌضَلَالَة عَةٍ  بِدح "  كُلَّ   “ 

Semua bid’ah itu sesat,” maka apakah ada dalil dari al-Qur’an dan Sunnah yang 

 
281 Firanda Andirja Abidin, Bid’ah Hasanah, (Mengenal Bid’ah dan Sunnah),…h. 178 

282 Kementerian Agama,  Al-Qur’an dan Terjemahan,...h. 379 

283 Firanda Andirja Abidin, Bid’ah Hasanah, (Mengenal Bid’ah dan Sunnah),…h. 177 

284 Firanda Andirja Abidin, Bid’ah Hasanah, (Mengenal Bid’ah dan Sunnah),…h. 178 
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mengkhususkannya? Ataukah akal mengkhususkannya? Ataukah apa yang ditangkap 

oleh indra kita mengkhsuskannya ?285 

 Adapun pengkhususan Imam al-Nawawi terhadap lafal umum (  ِّكُل ) ‘Semua’ 

dalam sabda Nabi saw. seluruh bid’ah sesat ’ berangkat dari pemahaman 

bahwasannya yang dimaksud oleh Nabi saw. dengan bid’ah adalah bid’ah secara 

bahasa. Oleh karena itu, di antaranya Imam al-Nawawi berdalil dengan kenyataan 

yang ditangkap oleh indra bahwasanya ada perkara-perkara bid’ah yang benar-benar 

terjadi, seperti berluas-luas dalam memakan aneka ragam makanan, yang tentunya hal 

ini merupakan perkara yang diperbolehkan namun tidak terjadi di zaman Nabi saw.286   

Kaidah keenam: Setiap kesesatan itu tempatnya di Neraka.  

 وكل ضلالة في النار 

Artinya: 

 “Setiap kesesatan itu tempatnya di Neraka.’’ 

Ketentuan kaidah di atas yang juga diambil dari mata air nabawiyah yang cuci 

bahwa hadits di atas bersama saudara-saudaranya termasuk di dalam hadits-hadits 

mengenai ancaman (al-Wa’id). Bahwa setiap kesesatan itu tempatnya tidak lain 

melainkan di Neraka. Ini tidak berarti bahwa setiap orang yang mengerjakan bid’ah 

pasti sesat dan masuk Neraka. Berbeda hukum atas amal dengan pelaku. Oleh karena 

hadits di atas merupakan hadits ancaman. 287  

Kaidah ketujuh: Setiap orang yang mengerjakan bid’ah belum tentu dia sebagai ahli 

bid’ah (mubtadi’). Karena adakalanya dia jahil atau seorang mujtahid yang salah di 

dalam ijtihadnya. Akan tetapi orang yang terus-menerus di dalam bid’ahnya sesudah 

nyata baginya kebenaran lantaran mengikuti (taqlid) kepada nenek moyang atau 

kaumnya atau golongannya dan dia berpaling dan menentang kebenaran atau tidak 

menerimanya, karena tidak sesuai dengan pahamnya atau madzhabnya (ta’ashshub), 

 
285 Firanda Andirja Abidin, Bid’ah Hasanah, (Mengenal Bid’ah dan Sunnah),…h. 178 

286 Firanda Andirja Abidin, Bid’ah Hasanah, (Mengenal Bid’ah dan Sunnah),…h. 178 

287 Abdul Hakim bin Amir Abdat, Risalah Bid’ah,...h. 96 
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maka orang yang seperti ini tidak syak/ragu lagi masuk ke dalam golongan ahlu 

bid’ah. 288
 

I. Adakah Bid’ah Hasanah ? 

Diskusi tentang bid’ah hasanah telah menjadi perdebatan hangat antara ulama 

sejak dahulu hingga  sekarang. Di antara mereka ada yang membagi bid’ah menjadi 

dua, yakni bid’ah hasanah dan dhalalah,  sebagaimana pandangan Imam al-Syafi’i 

dan pengikutnya, seperti Imam al-Nawawi, Imam Abu Syamah. Bahkan  Imam al-‘Izz 

bin Abdussalam dan Imam al-Nawawi membagi bid’ah menjadi lima, sebagaimana 

pembagian dalam ketentuan syara’, yakni bid’ah wajib, bid’ah sunah, bid’ah makruh, 

bid’ah haram, dan bid’ah mubah. Selain itu juga Imam Ibnul Jauzi, Imam Ibnu Hazm, 

Imam al-Qarrafi dan Imam al-Zarqani. 

Namun, tidak sedikit ulama yang menolak keras pembagian itu, bagi mereka 

tidak ada bid’ah hasanah, apalagi hingga lima pembagian. Bagi mereka semua bid’ah 

adalah sesat, sebagaimana sabda Rasulullah saw. Kullu bid’atin dhalalah (setiap 

bid’ah adalah sesat). Mereka adalah Imam Malik, Imam al-Syatibi, Imam Ibnu Hajar 

al-Asqalani, Imam Abu Bakar al-Thurtusy, Imam al-Baihaqi, Imam Ibnu Hajar al-

Haitami, Imam al-Aini, Imam Ibnu Taimiyah, Imam Ibnu Rajab, al-Syaukani, al-

Shan’ani, Shaddiq Hasan Khan para ulama yang tergabung dalam lembaga-lembaga 

keagamaan resmi Kerajaan Saudi Arabia, seperti Abdul Aziz bin Baz, Shalih al-

‘Utsaimin termasuk ulama moderat Syekh Yusuf al-Qaradhawy dan sebagainya. 

Untuk dapat memahami dengan baik pembagian bid’ah hasanah dan sayyiah 

yang disebutkan oleh ulama Syafi’iyyah, maka peneliti akan menjelaskan makna dari 

bid’ah hasanah tersebut, sebab pada hakikatnya bukan bid’ah hasanah, akan tetapi 

masuk dalam bab al-mashalih al-mursalah, hal ini terlihat dari contoh yang 

disebutkan oleh ulama yang membagi bid’ah tersebut.  

Hal ini juga ditegaskan oleh Imam Badruddin al-Zarkasyi al-Syafi’i rah. 

menjelaskan definisi ‘al-Maslahah al-Mursalah’: 

 
288 Abdul Hakim bin Amir Abdat, Risalah Bid’ah,...h. 99 
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دَارهِِ ، أَيح سَكَتَ الشَّرحعُ  وَالحكَلَامُ فِيمَا جَهِلَ  ”   ، وَهُوَ الحمُعَبََُّ عَنحهُ ب عَنح اعحتِبَارهِِ وَإِهح
الحمُرحسَلَةِ“ الحمُرحسَلِ”وَيُ لَقَّبُ بالحمَصَالِحِ  لَالِ  تِدح الِاسح مُرحسَلَةً ”      .”  يَتح ”  وَلَِذََا سَُِّ
  289.أَيح لحَ تُ عحتَبََح وَلحَ تُ لحغَ 

Artinya:  

“Membicarakan perkara yang didiamkan oleh syariat, apakah ia dianggap 

ataukah dilupakan, itulah yang dinamakan ‘al-mashlahah al-mursalah’, 

disebut juga dengan ‘istidlal mursal’. Disebut ‘al-mursalah’ karena tidak ada 

dalil yang menganggapnya ataupun yang meniadakannya.” 

Sedangkan sebagian ulama Syāfi’īyyah menamakannya dengan ‘Makna al-

mursalah’. Abul Ma’ali al-Juwaini al-Syafi’i al-Asy’ari rah. (w. 478 H) menyatakan: 

المرسلة   الأحكام بِلمعانّ  ينوط  متعلقا بِصل ولكنه  يره  ل  الشافعي  تتبع كلام  ومن 
 290عدمها التفت إلَ الأصولفإن 

Artinya: 

“Barang siapa yang meneliti ucapan al-Syafi’i, maka ia tidak melihat ia 
bergantung dengan suatu asal (yakni: dalil’ yaitu dalil al-Quran, Sunnah, ijma’ 
dan qiyas), akan tetapi menghubungkan hukum-hukum dengan ‘Makna al-
Mursalah’. Jika al-Syafi’i tidak mendapatkannya, maka al-Syāfi’i kembali 
menoleh kepada ushūl.” 

Para ulama madzhab Syāfi’iyyah (seperti Imam Syāfi’i, al-Nawawi, al-‘Izz bin 

Abdissalam, Suyuthi mengklasifikasikan bid’ah menjadi bid’ah hasanah dan bid’ah 

dhalalah. 

Jika diperhatikan pembagian para ulama tersebut mengesankan adanya 

dukungan mereka terhadap bid’ah hasanah padahal tidak demikian. Adapun 

perkataan Imam al-Syafi’i sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Nu’aim dalam al-

Hilyah dengan sanad hingga Harmlah bin Yahya.  

لة بن يَي، قال: سَعت مُمد بن إدريس الشافعي، يقول: " البدعة بدعتان مَ رح ا حَ نَ ث َ 
بدعة مُمودة، وبدعة مذمومة. فما وافق السنة فهو مُمود، وما خالف السنة فهو  

 291مذموم، واحتج بقول عمر بن الطاب في قيام رمضان: نعمت البدعة هي 
 

289 Abū Abdullāh Badruddīn Muhammad bin Abdullāh bin Bahadir al-Zarkasyī, al-Bahru al-

Muhīth fi Ushūl al-Fiqh,Juz.VIII, (Cet.I; Dār al-Kutub, 1414H/1994M), h.83  

290 Abdul Malik bin Abdillah bin Yūsuf bin Muhammad al-Juwainī, al-Burhān fī Ushūl al-

Fiqh, Tahqīq Shalāh bin Muhammad bin ‘Uwaidhah, Juz. III, (Cet.I; Beirūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 

1418H/1997M), h. 163 
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Artinya: 

Dari Harmalah bin Yahya berkata, “Saya mendengar Muhammad bin Idris al-
Syafi’i berkata, “Bid’ah itu ada  dua, bid’ah yang terpuji dan bid’ah yang 
tercela, maka bid’ah yang menyelisihi sunnah adalah bid’ah yang tercela,” dan 
Imam al-Syafi’i berdalil dengan perkataan Umar bin al-Khaththab tentang 
shalat tarawih di bulan Ramadhan “Sebaik-baik bid’ah adalah ini.” 

Untuk dapat memahami dengan jelas apa maksud dari perkataan Imam Syafi’i, 

ada beberapa hal yang harus dijelaskan, yaitu sebagai berikut.  

a) Memaknai bid’ah menurut ulama Syafi’iyyah  

Imam al-‘Izz bin ‘Abdissalam rah. berkata : 

عَةُ فِعحلُ مَا لحَ يُ عحهَدح  رِ رَسُولِ اللََِّّ الحبِدح ُ عَلَيحهِ وَسَلَّمَ   في عَصح  292صَلَّى اللََّّ
Artinya: 

Bid’ah adalah mengerjakan perkara yang tidak ada di masa Rasulullah.  

Imam al-Nawawi rah. berkata : 

دِ رَسُوحلِ اللهِ  دَاثُ مَا لحَ يَكُنح في عَهح  293هِيَ إِحح
Artinya:  

Bid’ah adalah mengada-ngadakan sesuatu yang tidak ada di masa Rasulullah.  

Imam Al-‘Aini rah. berkata : 

دِ  عَهح يَكُنح في  لحَ  ءٍ  شَيح إِظحهَارُ  وَقِيحلَ:  وَالسُّنَّةِ،  الحكِتَابِ  أَصحلٌ في  لَهُ  يَكُنح  لحَ  مَا  هِيَ 
 294الصَّحَابةَِ رَسُوحلِ اِلله وَلاَ في زَمَنِ 

Artinya: 

Bid’ah adalah perkara yang tidak ada asalnya dari al-Kitab dan al-Sunnah, dan 
dikatakan juga (bid’ah adalah) menampakkan sesuatu yang tidak ada pada 
masa Rasulullah dan tidak ada juga di masa para sahabat 

Ibnu ‘Asaakir rah. berkata : 

دِثَ مِنَ الأمُُوحرِ حَسَناً كَانَ أوَح قبَِيححًا   295مَا اب حتُدعَِ وَأُحح

 
291Abū Nu’aim Ahmad bin ‘Abdullah bin Ahmad bin Ishaq bin Mūsā bin Mihrān al-

Ashbahanī, Hilyah al-Auliyah wa Thabaqāt al-Ashfiya’ Juz.III, (Mesir: al-Sa’adah,1394H), h.113  

292 Abu Muhammad ‘Izzuddin Abd al-Aziz bin Abdussalam bin Abi al-Qāsim bin Hasan al-

Sulamī, Qawā’id al-Ahkām fī Mashālih al-Anām, Tahqīq Abd al-Rauf, Juz. II, (Qāhirah: Maktabah al-

Kulliyat al-Azhariyah, 1414H/1991M), h. 204 

293 Abū Zakariyah Muhyiddin Yahyā bin Syarf al-Nawawi, Tahdzīb al-Asmā’ wa al-lughāt, 

Juz.III, (Beirūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, t.th), h. 22 

294 Abū Muhammad Mahmūd bin Mūsā bin Ahmad bin Husain al-Ghitabī, ‘Umdah al-Qārī 

Syarh Shahīh al-Bukhārī, Juz. 25 (Beirūt: Ihyā’ al-Turāts al-‘Arabī,t.th), h. 37 
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Artinya: 

Bid’ah adalah perkara-perkara yang baru dan diada-adakan baik yang baik 

maupun yang tercela.  

Al-Fairuz Abadi rah. berkata : 

وَاءِ وَالَأعحمَالِ الَْدَثُ في الدِّ  دَثَ بَ عحدَهُ مِنَ الَأهح مَالِ، وَقِيحلَ : مَا استَحح  296يحنِ بَ عحدَ الِإكح
 

Artinya: 

“Bid’ah adalah perkara yang baru dalam agama setelah sempurnanya, dan 
dikatakan juga : apa yang diada-adakan sepeninggal Nabi saw. berupa hawa 
nafsu dan amalan.”  

Dari definisi-definisi di atas maka secara umum dapat disimpulkan bahwa 

bid’ah adalah segala perkara yang terjadi setelah Nabi, sama saja apakah perkara 

tersebut terpuji ataupun tercela dan sama saja apakah perkara tersebut suatu ibadah 

maupun perkara adat. Karena keumuman ini maka didapati sekelompok ulama yang 

membagi hukum bid’ah menjadi dua yaitu bid’ah hasanah dan bid’ah sayyi’ah, 

bahkan ada yang membagi bid’ah sesuai dengan hukum taklifi yang lima (haram, 

makruh, wajib, sunnah, dan mubah), Sebagaimana pembagian bid’ah menurut Al-‘Izz 

bin Abdissalam yang mengklasifikasikan bid’ah menjadi lima (wajib, mustahab, 

haram, makruh, dan mubah).297 

b). Bid’ah Hasanah Menurut al-‘Izz bin Abdissalam rah. 

“Bid’ah terbagi menjadi bid’ah yang wajib, bid’ah yang haram, bid’ah yang 

mandub (mustahab), bid’ah yang makruh, dan bid’ah yang mubah. Cara untuk 

mengetahui hal ini yaitu dihadapkan bid’ah tersebut dengan kaidah-kaidah syari’at, 

jika bid’ah tersebut masuk dalam kaidah-kaidah pewajiban maka bid’ah tersebut 

wajib, jika termasuk dalam kaidah-kaidah pengharaman maka bid’ah tersebut haram, 

 
295 Abū al-Qāsim ‘Ali bin al-Hasan bin Hibatullāh Ibnu Asākir, Tabyīn Kadzīb al-Muftarī 

Fīmā Nusiba ilā al-Imam Abū al-Hasan al-Asy’arī, Juz. I, (Beirūt: Dār al-Kutub al-‘Arabī, 1404 H), h. 

97 

296 Majduddīn Abū Thahir Muhammad bin Ya’qūb al-Fairūz Abadī, Bashā’ir Dzawi al-

Tamyīz fī Lathā’if al-Kitab al-‘Aziz, Tahqīq Muhammad ‘Ali al-Najar, Juz. II, (Qāhirah: Ihyā’ al-Turāts 

al-Islāmī, 1416H), h. 231 

297 Firanda Andirja Abidin, Bid’ah Hasanah,…h. 72-73 



 
 

112  

jika termasuk dalam kaidah-kaidah mustahab maka hukumnya mustahab, dan jika 

masuk dalam kaidah-kaidah mubah maka bid’ah tersebut mubah.  

Ada beberapa contoh bid’ah yang wajib, pertama, berkecimpung dengan ilmu 

nahwu yang dengan ilmu tersebut dipahami perkataan Allah dan perkataan Rasulullah 

saw. hal ini hukumnya wajib karena menjaga syari’at hukumnya wajib dan tidak 

mungkin menjaga syari’at kecuali dengan mengenal ilmu nahwu, dan jika suatu 

perkara yang wajib tidak sempurna kecuali dengan perkara yang lain maka perkara 

yang lain tersebut hukumnya wajib. Kedua, adalah menjaga kata-kata yang ghorib 

(asing maknanya karena sedikit penggunaannya dalam kalimat) dalam Al-Qur’an dan 

hadits, contoh yang ketiga yaitu penulisan usul fiqh, contoh yang keempat 

pembicaraan tentang al-jarh wa at-ta’dil untuk membedakan antara hadits yang 

shahih dengan hadits yang lemah. Kaidah-kaidah syari’at menunjukan bahwa menjaga 

syari’at hukumnya fardlu kifayah pada perkara-perkara yang lebih dari ukuran yang 

ditentukan dan tidaklah mungkin penjagaan syari’at kecuali dengan apa yang telah 

kami sebutkan (di atas).” 

Ada beberapa contoh bid’ah yang haram, di antaranya madzhab Qodariyah, 

madzhab Al-Jabariah, madzhab Al-Murji’ah, dan membantah mereka termasuk 

bid’ah yang wajib. 

Ada beberapa contoh bid’ah yang mustahab diantaranya pembuatan tempat 

pendidikan dan sekolah-sekolah, pembangunan jembatan-jembatan, dan setiap hal-hal 

yang baik yang tidak terdapat pada masa generasi awal, diantaranya juga sholat 

tarawih, pembicaraan pelik-pelik tasawwuf (sejenis mau’idzoh yang sudah ma’ruf), 

perdebatan di tengah keramaian orang banyak dalam rangka untuk beristidlal tentang 

beberapa permasalahan jika dimaksudkan dengan hal itu wajah Allah. Contoh-contoh 

bid’ah yang makruh diantaranya menghiasi masjid-masjid, menghiasi mushaf (al-

Qur’an), adapun melagukan al-Qur’an hingga berubah lafal-lafalnya dari bahasa Arab 

maka yang benar ia termasuk bid’ah yang haram. 

Contoh-contoh bid’ah yang mubah di antaranya berjabat tangan setelah sholat 

subuh dan sholat ashar, berluas-luas dalam makanan dan minuman yang lezat, 
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demikian juga pakaian dan tempat tinggal, memakai al-thoyaalisah (sejenis pakaian 

yang indah/mahal) dan meluaskan pergelangan baju. Terkadang beberapa perkara 

diperselisihkan (oleh para ulama) sehingga sebagian ulama memasukannya dalam 

bid’ah yang makruh dan sebagian ulama yang lain memasukannya termasuk sunnah 

sunnah yang dilakukan pada masa Rasulullah saw. dan sepeninggal Nabi saw. hal ini 

seperti beristi’adzah dalam sholat dan mengucapkan basmalah.”298  

Ada 3 hal penting berkaitan dengan pengklasifikasian ini 

Pertama: Jika diperhatikan perkataan Al-‘Izz bin Abdissalam rah. secara 

lengkap dengan memperhatikan contoh-contoh penerapan dari pengklasifikasiannya 

terhadap bid’ah maka sangatlah jelas maksud ia adalah pengklasifikasian bid’ah 

menurut bahasa, karena contoh-contoh yang ia sebutkan dalam bid’ah yang wajib 

maka contoh-contoh tersebut adalah perkara-perkara yang termasuk dalam al-

maslahah al-mursalah (yaitu perkara-perkara yang ia contohkan yang berkaitan 

dengan bid’ah wajib) bahkan ia dengan jelas menyatakan bahwa syari’at tidak 

mungkin dijalankan kecuali dengan bid’ah yang wajib tersebut.299 

Al-Syathibi berkata:  

“Sesungguhnya Ibnu Abdissalam rah. yang nampak darinya ia menamakan al-
maslahah al-mursalah dengan bid’ah karena perkara-perkara al-maslahah al-
mursalah secara dzatnya tidak terdapat dalam nash-nash yang khusus tentang 
dzat-dzat al-mashlahah al-mursalah tersebut meskipun sesuai dengan kaidah-
kaidah syari’at dan ia termasuk ulama yang berpendapat dengan al-mashlahah 
al-mursalah, hanya saja ia menamakannya bid’ah sebagaimana Umar 
menamakan sholat tarawih bid’ah”300 

Demikian juga bid’ah yang mustahab, berkaitan dengan wasilah dalam 

menegakkan agama. Shalat tarawih adalah termasuk perbuatan Nabi saw. Nabi saw. 

pernah melaksanakan shalat tarawih secara berjama’ah bersama para sahabatnya 

beberapa malam. Dan pada tahun yang lain Nabi saw. meninggalkan tarawih karena 

dikawatirkan akan diwajibkan karena tatkala itu masih zaman diturunkannya wahyu 

 
298 Abū Muhammad ‘Izzuddīn Abdul Aziz bin Abdussalam bin Abū al-Qāsim bin Hasan al-

Sulamī, Qawā’id al-Ahkām fī Mashālih al-Anām,...h.  173-174  

299 Firanda Andirja Abidin, Bid’ah Hasanah, (Mengenal Bid’ah dan Sunnah),…h. 75 

300 Abū Ishāq al-Syāthibī, al-I’thishām, Juz.1, (Mesir: al-Maktabh al-Tijariyah al-Kubro, t.th), 

h. 192 
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(ta’syri’). Hal ini menunjukkan pada asalnya Nabi shalat malam bersama para 

sahabatnya dan di waktu yang lain Nabi saw. meninggalkannya karena kekawatiran 

akan diwajibkan. Namun kekawatiran ini tidak terdapat lagi di zaman Abu Bakar dan 

Umar. Hanya saja Abu akar tidak melaksanakan sholat tarawih karena ada dua 

kemungkinan, yang pertama karena mungkin saja ia memandang bahwa sholat orang-

orang di akhir malam dengan keadaan mereka masing-masing lebih baik dari pada 

sholat di awal malam dengan mengumpulkan mereka pada satu imam (hal ini 

sebagaimana disebutkan oleh Al-Thurtūsī), Kedua, karena kesibukan Abū Bakar 

mengurus negara terutama dengan munculnya orang-orang yang murtad sehingga ia 

harus memerangi mereka yang hal ini menyebabkan ia tidak sempat mengurusi sholat 

tarawih.301  

Demikian contoh-contoh lain dari bid’ah mustahab (hasanah) yang 

disampaikan oleh al-‘Izz bin Abdissalam rah. diantaranya: pembangunan sekolah-

sekolah merupakan sarana untuk menuntut ilmu, dan pembicaraan tentang pelik-pelik 

tasawwuf yang terpuji adalah termasuk bab mau’izhoh (nasehat) yang telah dikenal.302 

Kedua, dalam contoh-contoh bid’ah yang disyariatkan (baik bid’ah yang wajib 

maupun bid’ah yang mustahab) sama sekali al-‘Izz bin Abdussalam tidak 

menyebutkan bid’ah-bid’ah yang dikerjakan oleh para pelaku bid’ah (Seperti sholat 

raghoib, Maulid Nabi, peringatan Isrā Mi’rāj, tahlilan, dan lain-lain) dengan dalih 

bahwa bid’ah tersebut adalah bid’ah hasanah, bahkan al-‘Izz bin Abdussalam rah. 

dikenal dengan seorang yang memerangi bid’ah. :303 

Ketiga, al-‘Izz bin Abdissalam rah. dikenal dengan orang yang keras 

membantah bid’ah-bid’ah yang disebut-sebut sebagai bid’ah hasanah. Berkata Abū 

Syāmah rah. (salah seorang murid al-‘Izz bin Abdussalam),304 

Berkata Abu Syamah rah. (salah seorang murid al-‘Izz bin Abdissalam), 

 
301 Abū Ishāq al-Syāthibī, al-I’thishām, Juz.II,...h. 194 

302 Firanda Andirja Abidin, Bid’ah Hasanah, (Mengenal Bid’ah dan Sunnah),…h. 75 

303 Firanda Andirja Abidin, Bid’ah Hasanah, (Mengenal Bid’ah dan Sunnah),…h. 75 

304 Firanda Andirja Abidin, Bid’ah  Hasanah, (Mengenal Bid’ah dan Sunnah),...h. 77 
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“(Al-‘Izz bin Abdissalam) adalah orang yang paling berhak untuk berkhutbah 
dan menjadi imam, ia menghilangkan banyak bid’ah yang dilakukan oleh para 
khatib seperti menancapkan pedang di atas mimbar dan yang lainnya. Ia juga 
membantah sholat raghoib dan sholat nishfu sya’ban dan melarang kedua 
shalat tersebut”305 

Pengklasifikasian bid’ah menjadi bid’ah dholalah dan bid’ah hasanah juga 

diikuti oleh Imam al-Nawawi rah. ia berkata, “Dan bid’ah terbagi menjadi bid’ah 

yang jelek dan bid’ah hasanah”, kemudian ia menukil perkataan Al-‘Izz bin 

Abdussalam rah. dan perkataan Imam al-Syāfi’ī rah. di atas.306  

c). Bid’ah Hasanah Menurut Imam Syāfi’ī rah. 

لة بن يَي، قال: سَعت مُمد بن إدريس الشافعي، يقول: " البدعة بدعتان مَ رح ا حَ نَ ث َ 
وافق السنة فهو مُمود، وما خالف السنة فهو  بدعة مُمودة، وبدعة مذمومة. فما  

 307مذموم، واحتج بقول عمر بن الطاب في قيام رمضان: نعمت البدعة هي 
Artinya: 

Dari Harmalah bin Yahya rah. berkata, “Saya mendengar Muhammad bin Idris 
al-Syafi’i rah. berkata, “Bid’ah itu ada  dua, bid’ah yang terpuji dan bid’ah 
yang tercela, maka bid’ah yang menyelisihi sunnah adalah bid’ah yang 
tercela,” dan Imam al-Syafi’i berdalil dengan perkataan Umar bin al-
Khaththab tentang shalat tarawih di bulan Ramadhan “Sebaik-baik bid’ah 
adalah ini.” 

Ada beberapa hal penting yang berkaitan dengan perkataan Imam al-Syāfi’i ini  

Pertama, sangatlah jelas bahwasanya maksud Imam al-Syāfi’i adalah 

pengklasifikasian bid’ah ditinjau dari sisi bahasa. Oleh karenanya ia berdalil dengan 

perkataan Umar bin Al-Khaththab: “Sebaik-baik bid’ah adalah ini (yaitu shalat 

tarawih berjamaah)”. Padahal telah diketahui bersama bahwasanya sholat tarwih 

berjamaah pernah dikerjakan oleh Nabi saw.308 

 
305 Tajuddin Abdul Wahhāb bin Taqiyuddīn al-Subkī, Thabaqāt al-Syāfi’īyyah al-Kubrah, 

Tahqīq Mahmūd Muhammad al-Thanahī dan Abdul Fattah Muhammad al-Halw, Juz.VIII, Cet.III, 

(Hajar,1413H), h. 210 

306 Abū Zakariyah Muhyiddīn Yahya bin Syarf al-Nawawi, Tahdzīb al-Asmā’ wa al-lughat, 

Juz.III,..h. 22-23 Muhammad al-Thanahī dan Abdul Fattah Muhammad al-Halw, Juz.VIII, Cet.III, 

(Hajar,1413H), h. 210 

307 Abū Nu’aim Ahmad bin ‘Abdullāh bin Ahmad bin Ishāq bin Mūsā bin Mihrān al-

Ashbahānī, Hilyah al-Auliyah wa Thabaqāt al-Ashfiya’ Juz.III, (Mesir: al-Sa’adah,1394H),h.113  

308 Firanda Andirja Abidin, Bid’ah Hasanah, (Mengenal Bid’ah dan Sunnah), …h..85 
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Kedua, menafsirkan perkataan Imam al-Syafi’i rah. ini dengan perkataannya 

yang lain sebagaimana disebutkan oleh Imam al-Nawawi rah. dalam Tahdzib al-

Asmaa’ wa al-Lughat. 

 الَ قَ   هُ نح عَ   اللهٌ   يَ ضِ ي رَ عِ افِ الشَّ   نِ عَ 
ُ
  ثَ دِ حح ا أُ ا: مَ همَُ دُ حَ : أَ نِ بَِ رح ضَ   ورِ مُ الأُ   نَ مِ   تُ ثَ دَ حح : الم

  ثَ دِ حح ا أُ : مَ ةُ يَ انِ الثَ ، وَ ةُ لَ لَا الضَ  ةُ عَ دح البِ  هِ ذِ هَ و إجْاعًا، ف َ و أثراً أَ أَ  و سنةً كتابًِ أَ   فُ الِ ا يََُ مَِّ 
  رُ مَ عُ   الَ قَ   دح قَ ، وَ ةٍ مَ وح مُ ذح مَ   يْحُ غَ   ةٌ ثَ دَ مُُح   هِ ذِ هَ ، وَ اءِ مَ لَ العُ   نَ مِ   دٍ احِ وَ لِ   هِ يح فِ   فَ لاَ  خِ لَا   يْحِ الَ   نَ مِ 

 309، هِ ذِ هَ  ةُ عَ دح البِ  تُ مَ عح : نِ انَ ضَ مَ رَ  رِ هح شَ  امِ يَ  قِ رضي الله عنه في 
Artinya:  

“Dari Imam Syafi’i berkata: perkara-perkara yang baru ada dua bentuk, yang 
pertama adalah yang menyelisihi al-kitab atau sunnah atau atsar atau ijmak, 
maka ini adalah bid’ah yang sesat. Dan yang kedua adalah yang merupakan 
kebaikan, tidak seorang ulamapun yang menyelisihi hal ini (bahwasanya ia 
termasuk kebaikan-pen) maka ini adalah perkara baru yang tidak tercela.” 

Imam al-Syāfi’i rah. menyebutkan bahwa bid’ah yang hasanah sama sekali 

tidak seorang ulama pun yang menyelisihi. Jadi seakan-akan Imam al-Syāfi’i rah. 

menghendaki dengan bid’ah hasanah adalah perkara-perkara yang termasuk dalam 

bab al-maslahah al-mursalah, yaitu perkara-perkara adat yang mewujudkan 

kemaslahatan bagi manusia dan tidak terdapat dalil (nash) khusus, karena hal ini 

tidaklah tercela sesuai dengan kesepakatan para sahabat meskipun hal ini dinamakan 

dengan muhdatsah (perkara yang baru) atau dinamakan bid’ah jika ditinjau dari sisi 

bahasa.310 

Berkata Ibnu Rajab rah:  

“Adapun maksud dari Imam al-Syafi’i rah. adalah sebagaimana yang telah 
kami jelaskan bahwasanya pokok dari bid’ah yang tercela adalah perkara yang 
sama sekali tidak ada dasarnya dalam syari’ah yang bisa dijadikan landasan, 
dan inilah bid’ah yang dimaksudkan dalam definisi syar’i (terminologi). 
Adapun bid’ah yang terpuji adalah perkara-perkara yang sesuai dengan sunnah 
yaitu yang ada dasarnya dari sunnah yang bisa dijadikan landasan dan ini 
adalah definisi bid’ah menurut bahasa bukan secara terminologi karena ia 
sesuai dengan sunnah”311 

 
309 Abū Zakariya Muhyiddīn Yahyā bin Syaraf al-Nawawī, Tahdzīb al-Asmā’ wa al-Lughāt, 

Juz.III, (Beirūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah,t.th),h. 23 

310 Firanda Andirja Abidin, Bid’ah Hasanah, (Mengenal Bid’ah dan Sunnah),…h. 85 

311 Abū al-Faraj Abdurrahman bin Ahmad bin Rajab al-Hanbali, Jāmi’ al-‘Ulūm wa al-Hikam, 

Juz.I, (Cet.I.Beirūt: Dār al-Ma’rifah, 1408H), h. 266 
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Ketiga, oleh karena itu tidak didapati Imam al-Syāfi’i rah. berpendapat dengan 

suatu bid’ahpun dari bid’ah-bid’ah yang tersebar sekarang ini dengan dalih hal itu 

adalah bid’ah hasanah. Karena memang maksud Imam Syafi’i rah. dengan bid’ah 

hasanah bukanlah sebagaimana yang dipahami oleh para pelaku bid’ah zaman 

sekarang.312 

J. Persamaan dan Perbedaan antara Bid’ah dan al-Mashalah al-Mursalah.  

Dari pemaparan sebelumnya ternyata banyak ulama yang menyebutkan al-

mashalah al-mursalah dengan istilah bid’ah hasanah. Karena memang dari sisi 

bahasa, perkara-perkara yang merupakan al-mashalah al-mursalah sama dengan 

perkara-perkara bid’ah dari sisi bahasa keduanya sama-sama tidak terdapat di zaman 

Nabi saw.313 

Oleh karena itu, semua sepakat bahwa ilmu jarh wa ta’dil hukumnya wajib. 

Demikian juga mempelajari ilmu nahwu, namun sebagian mereka menamakannya 

bid’ah hasanah atau bid’ah yang wajib (sebagaimana al-‘Izz bi Abdissalam) dan 

sebagian yang lain menamakannya al-mashlahah al-mursalah (sebagaimana imam 

Syathibi dalam kitabnya al-I’tisham). Demikian juga semuanya sepakat bahwa 

bangunan madrasah-madrasah agama hukumnya adalah mandub (dianjurkan). 

Namun, sebagian mereka menamakannya bid’ah hasanah (bid’ah mandubah) dan 

sebagian yang lain menamakannya al-mashlahah al-musrsalah.314  

Meskipun terjadi ikhtilaf di antara mereka tentang hukum permasalahan 

tertentu maka hal itu ikhtilaf dalam penerapan yang khusus, berkaitan dengan 

permasalahan itu saja. Ikhtilaf tersebut akan kembali dalam memahami dalil-dalil 

yang berkaitan deaangan permasalahan tersebut. Ikhtilaf mereka bukan pada asal atau 

pokok kaidah tentang pencelaan terhadap bid’ah dan pengingkarannya.315 

 
312 Firanda Andirja Abidin, Bid’ah Hasanah, (Mengenal Bid’ah dan Sunnah),…h. 86 

313Firanda Andirja Abidin, Bid’ah Hasanah, (Mengenal Bid’ah dan Sunnah),,... h. 124 

314Firanda Andirja Abidin, Bid’ah Hasanah, (Mengenal Bid’ah dan Sunnah),,...h. 124 

315 Firanda Andirja Abidin, Bid’ah Hasanah, (Mengenal Bid’ah dan Sunnah),,...h. 124 
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Namun, bagaimanapun lebih baik meninggalkan istilah klasifikasi bid’ah 

menjadi dhalalah dan bid’ah hasanah karena dua sebab berikut:316 

1. Beradab dengan sabda Nabi saw. karena bagaimana pantas bagi kita jika kita 

telah mendengar sabda Nabi saw. “semua bid’ah itu sesat,” kemudian kita 

mengatakan “tidak semua bid’ah itu sesat, tetapi hanya sebagian bid’ah saja.” 

2. Pengklasifikasian seperti ini terkadang dijadikan tameng oleh sebagian orang 

untuk melegalisasikan sebagian bid’ah (padahal) para imam yang berpendapat 

dengan pengklasifikasian bid’ah mereka berlepas diri dari hal ini), yang hal ini 

mengakibatkan terancunya antara sunnah dan bid’ah.  

al-mashalah al-mursalah harus memenuhi beberapa kriteria yaitu sebagai 

berikut : 

1. al-mashalah al-mursalah sesuai dengan maqasid syari’ah yaitu tidak 

bertentangan dengan salah satu usul dari usul-usul syari’ah maupun dalil-dalil 

syar’i, berbedah dengan bid’ah. 317 

2. al-mashalah al-mursalah hanyalah berkaitan dengan perkara-perkara yang dapat 

dipikirkan kemaslahatannya dengan akal (karena sesuatu yang dapat diketahui 

memiliki mashlahah yang rajihah atau tidak adalah sesuatu yang dapat dipikirkan 

dan dipandang dengan akal). Artinya, jika al-maslahah al-mursalah dipaparkan 

kepada akal-akal manusia maka akan diterima. Oleh karena itu, al-mashalah al-

mursalah tidaklah berkaitan dengan perkara-perkara peribadatan karena perkara-

perkara peribadatan merupakan perkara yang tidak dicerna oleh akal dengan pasti 

(jelas) dan secara terperinci (hanyalah mungkin diketahui hikmah-hikmahnya, 

seperti tayammum, shalat, haji, puasa, dan ibadah-ibadah yang lainnya.318  

Contohnya thaharah (tata cara bersusci) dengan berbagai macamnya yang di 

mana setiap macamnya berkaitan khusus dengan peribadatan yang mungkin tidak 

sesuai dengan pemikiran. Contohnya, keluar air kencing dan kotoran yang 

 
316 Firanda Andirja Abidin, Bid’ah Hasanah, (Mengenal Bid’ah dan Sunnah),....h. 125 

317 Firanda Andirja Abidin, Bid’ah Hasanah, (Mengenal Bid’ah dan Sunnah),....h. 125 

318 Firanda Andirja Abidin, Bid’ah Hasanah, (Mengenal Bid’ah dan Sunnah),....h. 126 
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merupakan najis maka penyuciannya tidak hanya cukup dengan membersihkan 

tempat keluar kedua benda tersebut, namun harus juga dengan berwudhu, 

meskipun anggota tubuh untuk berwudhu dalam keadaan bersih dan suci. Kenapa 

demikian? Sebaliknya, jika anggota tubuh untuk berwudhu kotor, namun tanpa 

disertai hadats maka tidak wajib untuk berwudhu, kenapa demikian? Kita tidak 

dapat mencernanya secara terperinci. Demikian juga halnya dengan tayammun, 

tanah yang sifatnya mengotori dapat menggantikan posisi air (yang sifatnya 

membersihkan) pada saat tidak ada air. Kenapa demikian? Tidak dapat kita cerna 

dengan jelas, pasti, dan terperinci. Demikian juga ibadah-ibadah yang lainnya 

seperti shalat dan haji terlalu banyak perkara-perkara tidak dapat kita cerna. 

Contohnya tentang tata cara shalat, jumlah rakaat, waktu-waktu shalat, hal-hal 

yang dilarang tatkala berihram, dan lain sebagainya. Sungguh benar perkataan 

‘Ali bin Abi Thalib r.a.  

أوَحلََ  فِّ  الحُ فَلُ  أَسح لَكَانَ  بِِلرَّأحيِ  الدِّينُ  لَوح كَانَ  قاَلَ  عَنحهُ   ُ اللََّّ رَضِيَ  عَلِيٍّ  عَنح 
حِ مِنح أعَحلَاهُ     319بِِلحمَسح

Artinya: 

Dari ‘Ali r.a. berkata: Kalau memang agama dengan akal tentu yang 
lebih layak untuk diusap adalah bagian bawah khuf daripada mengusap 
bagian atasnya. 

3. al-mashalah al-mursalah kembali pada salah satu dari dua perkara di bawah 

ini.320  

a) Bab wasilah (perantara) bukan tujuan, dan termasuk dalam kaidah ( sesuatu yang 

wajib tidak dapat sempurna pelaksanaannya, kecuali dengan suatu perkara maka 

perkara tesebut wajib). Hal ini jika al-mashlahah al-mursalah dalam rangka 

penyempurnaan pelaksanaan salah satu dharuriat dalam agama, seperti 

pengumpulan al-Qur’an, pemberian harakat pada al-Qur’an ,mempelajari ilmu 

nahwu, mempelajari ilmu jarh wa ta’diil, yang semua ini merupakan perkara-

 
319 Sulaimān bin Asy’ats Abū Dāud al-Sijistānī al-Azdī, Sunan Abū Dāud, Tahqīq Muhammad 

Muhyiddīn ‘Abdul Hamīd, Juz. I,...h. 90 

320  Firanda Andirja Abidin, Bid’ah Hasanah, (Mengenal Bid’ah dan Sunnah),...h.127 
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perkara yang tidak ada di ziman Nabi saw, hanya saja merupakan al-mashlahah 

al-muralah. 

b) Bab takhfif (peringanan). Hal ini jika al-mashlahah al-mursalah dalam rangka 

menolak kesulitan yang selalu melazimi. 

Jika demikian maka kita mengetahui bahwa bid’ah berbeda, bahkan 

bertentangan dengan al-mashalah al-mursalah. Karena objek dari al-mashalah al-

mursalah adalah perkara yang dapat dicernaa dan ditangkap dengan akal secara 

terperinci seperti perkara-perkara adat. Berbeda dengan perkara-perkara ibadah 

karena peribadatan sama sekali bukanlah obyek dari al-mashalah al-mursalah. 

Adapun bid’ah adalah sebaliknya yang menjadi objeknya adalah peribadatan.321 

Oleh karena itu, perlu dipahami dengan sebenar-benar pemahaman bahwa 

istilah al-mashlahah al-mursalah merupakan salah satu istilah usul fiqh yang 

masyhur, yang tersusun dari dua kata yaitu mashalih‘ ( مصالح ) dan mursalah )مرسلة (. 

Kata yang pertama adalah bentuk jamak dari mashlah ( مصلحة ) yang artinya 

manfaat/kemaslahatan. Sedangkan mursalah مرسلة)   ( artinya yang diabaikan. Jadi al-

mashlahah al-mursalah secara bahasa artinya ialah kemaslahatan-kemaslahatan yang 

diabaikan.322  

Agar lebih jelas, bahwa setiap kemaslahatan pasti tidak lepas dari salah satu 

keadaan berikut: 

1. al-maslahah al-mu’tabarah (kemaslahatan yang diperhitungkan)  

2. al-maslahah al-mulghaah (kemaslahatan yang dibatalkan)  

3. al-maslahah al-mursalah (kemaslahatan yang diabaikan)323  

Al-maslahah al-mu’tabarah pengertiannya ialah setiap manfaat yang 

diperhitungkan  oleh  syari‘at  berdasarkan  dalil-dalil  syar‘i. Aplikasi  dari al-

maslahah al-mu’tabarah ini biasanya ditemui dalam masalah qiyas. Misalnya ketika 

 
321 Firanda Andirja Abidin, Bid’ah Hasanah, (Mengenal Bid’ah dan Sunnah),...h. 128 

322  Firanda Andirja Abidin, Bid’ah Hasanah,  (Mengenal Bid’ah dan Sunnah),...h. 129  

323  Firanda Andirja Abidin, Bid’ah Hasanah,  (Mengenal Bid’ah dan Sunnah),...h. 129 
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syariat mengharamkan khamar, sesungguhnya ada suatu alasan yang selalu 

diperhitungkan dalam hal ini, yaitu sifat memabukkan. Rasulullah saw. bersabda:  

كِرٍ خََحرٌ، وكَُلُّ "  عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم كُلُّ مُسح
كِرٍ حَراَمٌ    324. رواه مالك مُسح

Artinya:  

Dari Ibnu ‘Umar r.a. berkata Rasulullah saw. bersabda “Setiap yang 

memabukkan adalah khamar, dan setiap khamar itu haram” 

Karenanya, segala sesuatu yang memabukkan, entah itu makanan, minuman, 

atau apapun dihukumi sama dengan khamar. Qiyas semacam ini merupakan bentuk 

pengamalan akan al-maslahah al-mu’tabarah. Karena dengan begitu kita dapat 

menjaga akal manusia dari segala sesuatu yang merusaknya, yang dalam hal ini 

adalah khamar. Sedangkan menjaga akal merupakan maslahah yang diperhitungkan 

oleh syari‘at.325 

Kesimpulannya, pengharaman setiap yang memabukkan seperti miras dan 

narkoba merupakan al-maslahah al-mu’tabarah.  

Sedangkan al-maslahah al-mulghaah, ialah kemaslahatan yang dianggap batal  

oleh  syari‘at.  Contohnya  ialah  al-maslahah  yang  terkandung  dalam khamar dan 

perjudian.   

Allah swt berfirman dalam QS.al-Baqarah/ 1 : 219 

 
324 Malik bin Anas bin Malik bin ‘Amir al-Ashbahī al-Madanī, Muwatha’ al-Imam al-Malik, 

Tahqīq Bisyar ‘Iwad Ma’ruf dan Mahmūd Khalil, Juz. II, (Muassasah al-Risālah,1412H),h. 53 dan 

Sulaimān bin Asy’ats Abū Dāud al-Sijistānī al-Azdī, Sunan Abū Dāud, Tahqīq Muhammad Muhyiddin 

‘Abdul Hamīd, Juz. II,...h.352 

325 Para ulama menyebutkan bahwa misi setiap syari‘at (maqashidu al- syari’ah) itu ada lima:  

1. Menjaga din (agama).  

2. Menjaga jiwa.  

3. Menjaga akal.  

4. Menjaga keturunan.  

5. Menjaga harta. Ada pula yang menambahnya dengan:  

6. Menjaga kehormatan. Lihat Abu al-Hasan Sayyiduddin ‘Ali bin Abī‘Ali bin Muhammad bin al-

Salim al-Sa’labī al-Amidī, Al-Ihkām fī Ushūl al-Ahkām,Tahqīq Abdurrazzaq ‘Afifī, Juz.III, (Beirūt: al-

Maktab al-Islāmī,t.th), h. 274 
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مِنح   بََُ  أَكح هُُمَا  وَإِثْح للِنَّاسِ  وَمَنَافِعُ  ٌ كَبِيٌْ  إِثُح فِيهِمَا  قُلح  وَالحمَيحسِرِ  رِ  مَح الح عَنِ  ألَُونَكَ  يَسح
عِهِمَا   نَ فح

Terjemahnya:  

“Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: “Pada 
keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa 
keduanya lebih besar dari manfaatnya.” 

Allah swt. menjelaskan dalam ayat ini bahwa khamar dan judi itu 

mengandung beberapa manfaat bagi manusia, namun demikian hukumnya haram 

sehingga  manfaatnya  dianggap  batal  oleh  syari‘at Islam. Inilah yang dinamakan al-

maslahah al-mulghaah.326   

Contoh lainnya ialah maslahat mencari kekayaan dengan cara menipu dan 

manipulasi. Kekayaan di sini merupakan maslahat, akan tetapi caranya bertentangan  

dengan  syari‘at,  sehingga  maslahat  yang ditimbulkannya dianggap batal. Demikian 

pula wanita yang mencari uang lewat melacur umpamanya.327  

Adapun al-maslahah al-mursalah,  maka  tidak  ada  dalil  dalam  syari‘at  

yang secara tegas memperhitungkan maupun membatalkannya. Singkatnya, al-

mashlahah al-mursalah adalah  maslahat-maslahat yang terabaikan  alias tidak ada 

dalil khusus yang menetapkan atau menolaknya, namun ia sesuai dengan tujuan-

tujuan syari’at. Atau dengan bahasa yang lebih sederhana, bahwa sesungguhnya 

syari‘at  ditegakkan  di  atas  azas  mendatangkan manfaat dan menolak mudharat. 

Karenanya, segala sarana yang bisa mendatangkan manfaat bagi seorang muslim atau 

menolak mudharat darinya, boleh dipakai selama cara tersebut tidak bertentangan 

dengan syari’at. Inilah sebenarnya hakikat al-mashlahah al-mursalah, dan inilah yang 

sering dianggap bid’ah hasanah oleh sebagian orang yang tidak paham.328 

Untuk lebih jelasnya, akan disebutkan beberapa persamaan antara bid’ah dan 

al-mashlahah al-mursalah:329 

 
326 Firanda Andirja Abidin, Bid’ah Hasanah, (Mengenal Bid’ah dan Sunnah),…h. 130 

327 Firanda Andirja Abidin, Bid’ah Hasanah, (Mengenal Bid’ah dan Sunnah),…h. 130 

328 Firanda Andirja Abidin, Bid’ah Hasanah, (Mengenal Bid’ah dan Sunnah),....h. 131-132 

329 Muhammad Husain Al-Jizānī, Qawā’id fī Ma’rifatil Bida’ Cet. I, (Riyādh: Dār Ibn al-

Jauzī, 1419H),h. 33-35 dan Firanda Andirja Abidin, Bid’ah Hasanah,..h.132-134 
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a. Persamaan al-mashlahah al-mursalah dan bid’ah. 

No. al-Mashlahah al-Mursalah Bid’ah  

1. 
Tidak dijumpai di zaman Nabi saw Tidak dijumpai di zaman Nabi saw 

2. 
Tidak memiliki dalil khusus yang secara 

tegas berkaitan dengannya 

Tidak memiliki dalil khusus yang secara 

tegas berkaitan dengannya 

 

b. Perbedaan mashalih mursalah dan bid’ah. 

No.  al-Mashlahah al-Mursalah Bid’ah  

1 
Bisa bertambah dan berkurang atau 

bahkan ditinggalkan sesuai dengan 

kebutuhan, karena ia sekedar sarana dan 

bukan tujuan hakiki, alias bukan ibadah 

yang berdiri sendiri. 

Bersifat paten dan dipertahankan hingga 

tidak bertambah atau berkurang, karena ia 

merupakan tujuan hakiki alias ibadah yang 

berdiri sendiri dan bukan sarana. 

2 
Sebab-sebabnya belum ada di zaman 

Nabi atau sudah ada tapi ada 

penghalangnya 

Sebab-sebabnya sudah ada di zaman Nabi 

dan tidak ada penghalangnya. 

3 
Tidak mengandung unsur memberatkan, 

karena tujuan dasarnya ialah mencari 

kemaslahatan. 

Mengandung unsur memberatkan, karena 

tujuannya dasarnya untuk berlebihan 

dalam beribadah. 

4 Selaras  dengan  misi  syari‘at 

(maqashid al-syari’ah) 

Tidak selaras dengan misi syari‘at, bahkan 

cenderung merusaknya. 

Apabila merenungi perbedaan-perbedaan di atas, maka kerancuan yang terjadi 

dalam menentukan mana bid‘ah dan mana al-mashlahah al-mursalah bisa dihindari. 

Jika salah satu ciri bid’ah di atas kita temukan dalam suatu masalah, maka  ketahuilah  

bahwa  ia  termasuk  bid’ah, demikian halnya dengan al-mashlahah al-mursalah.330  

Kemudian perlu diketahui pula bahwa al-mashlahah al-mursalah terbagi 

menjadi tiga: dharuriyyah (bersifat darurat), haajiyyah (diperlukan), dan tahsiniyyah 

 
330Firanda Andirja Abidin, Bid’ah Hasanah, (Mengenal Bid’ah dan Sunnah),...h.134 
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(sekedar tambahan/pelengkap). Contoh yang dharuriyyah ialah pembukuan al-Qur‘an 

dalam satu mushaf, sedangkan contoh yang haajiyyah ialah membuat mihrab di 

masjid sebagai petunjuk arah kiblat dan contoh yang tahsiniyyah seperti melakukan 

adzan awal sebelum adzan subuh.331   

Maka dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa pembukuan al-Qur’an 

dalam satu mushaf, pemberian titik dan harakat pada huruf-huruf al-Qur’an, 

Membukukan hadits-hadits Nabi saw., penggunaan mikrofon di mesjid-mesjid dan 

berangkat haji dengan pesawat terbang bukan bid’ah secara syar’i akan tetapi masuk 

dalam al-mashlahah al-mursalah.  

K. Macam – Macam Bid’ah  

Setelah memahami makna bid’ah dengan baik, maka ada baiknya kalau di sini 

peneliti akan jelaskan klasifikasi bid’ah yang tidak bertentangan dengan sabda Nabi: 

“wa kullu bid’atin dholalah”. Yaitu dengan meninjau dari segi hubungannya dengan 

syari’at, atau dari kadar bahayanya yang hal ini dijelaskan oleh para ulama.  

Ditinjau dari hubungannya dengan syari’at, bid’ah terbagi menjadi dua: 

1. Bid’ah Haqiqiyyah. 

2. Bid’ah Idhafiyyah. 

Dalam kitabnya yang sangat monumental, Imam al-Syāthibiī mendefinisikan 

bid’ah haqiqiyyah sebagai berikut: 

عَةَ   دَليِلٌ شَرحعِي ؛ لَا مِنح كِتَابٍ، وَلَا سُنَّةٍ، وَلَا  الحبِدح هَا  عَلَي ح يَدُلَّ  الَّتِِ لحَ  قَِيقِيَّةَ: هِيَ  الْح
لَةِ وَلَا في الت َّفحصِيلِ،  مُح لِ الحعِلحمِ؛ لَا في الح لَالٍ مُعحتَبٍََ عِنحدَ أهَح تِدح اَعٍ، وَلَا قِيَاسٍ، وَلَا اسح إِجْح

يَتح  عَ  وَلِذَلِكَ سَُِّ ءٌ مُحتَرعٌَ عَلَى غَيْحِ مِثاَلٍ سَابِقٍ ةً بِدح اَ شَىح  332؛ لِأَنََّ
 

Artinya:  

Al-bid’ah al-haqiqiyyah ialah bid’ah yang tidak ada dalil syar’inya sama 

sekali. Baik dari al-Qur’an, Sunnah, Ijma’, maupun istidlal yang mu’tabar 

menurut para ulama. Ia sama sekali tak memiliki dalil baik secara umum 

 
331Firanda Andirja Abidin, Bid’ah Hasanah, (Mengenal Bid’ah dan Sunnah),,..h.134 

332 Ibrahīm bin Mūsā bin Muhammad al-Lakhamī al-Ghurnathī al-Syāthibī, al-I’thishām, 

Tahqīq Salim bin I’d al-Hilalī, Juz.I (Cet.I, Saudi: Dār Ibn ‘Affān,1412 H/1992 M), h. 367 



 
 

125  

maupun terperinci, karenanya ia dinamakan bid’ah berangkat dari hakikatnya 

yang memang diada-adakan tanpa ada contoh sebelumnya. 

Contoh: thawaf di kuburan, sengaja tidak mau nikah atau membujang, 

menambah jumlah waktu shalat wajib menjadi enam waktu misalnya, dan lainnya. 

Sedangkan bid’ah idhafiyyah menurut Imam Syathibi definisinya ialah: 

شَائبَِ تَانِ: لََاَ  الَّتِِ  فَهِيَ  ضَافِيَّةُ؛  الإحِ عَةُ  الحبِدح لََاَ   وَأمََّا  دَاهُماَ:  فَلَا إِحح مُتَ عَلِّقٌ،  َدِلَّةِ  الأح مِنَ 
عَةً  هَةِ بِدح قَِيقِيَّةِ  .تَكُونُ مِنح تلِحكَ الحِ عَةِ الْح رَى: ليَحسَ لََاَ مُتَ عَلِّقٌ إِلاَّ مِثحلَ مَا للِحبِدح ُخح  .وَالأح

هَا مِنح جِهَةِ الأحَ  نَ هُمَا مِنح جِهَةِ الحمَعحنََ: أَنَّ الدَّليِلَ عَلَي ح لِ قاَئمٌِ، وَمِنح جِهَةِ وَالحفَرحقُ بَ ي ح صح
اَ مُُحتَاجَةٌ إلِيَحهِ؛ لِأَنَّ الحغَ  هَا، مَعَ أَنََّ وَالِ أوَِ الت َّفَاصِيلِ لحَ يَ قُمح عَلَي ح َحح الِبَ  الحكَيحفِيَّاتِ أوَِ الأح

تِ لَا في الحعَادِ  ضَةِ وُقُوعُهَا في الت َّعَبُدِيََّ تِ الحمَحح  333.يََّ
Artinya: 

Al-bid’ah al-Idhafiyyah: ialah bid’ah yang mengandung dua unsur. Salah 
satunya memiliki kaitan dengan dalil syar’i, sehingga dari sisi ini ia tidak 
termasuk bid’ah. Sedang unsur kedua tidak ada kaitannya, namun persis 
seperti al-bid’ah al-haqiqiyyah. Jadi beda antara kedua bid’ah tadi dari segi 
maknanya ialah: bahwa (al-bid’ah al-idhafiyyah) asal-usulnya merupakan 
sesuatu yang dianjurkan menurut dalil syar’i; akan tetapi dari segi cara 
pelaksanaan, keadaan, dan detail-detailnya tidak bersandarkan pada dalil. 
Padahal hal-hal semacam ini amat membutuhkan dalil, karena sebagian besar 
berkaitan dengan praktik ibadah dan bukan sekedar adat kebiasaan. 

Contoh kongkrit dari al-bid’ah al-idhafiyyah, diantaranya yang paling akrab 

dengan masyarakat membaca wirid bersama selepas shalat dengan dikomandoi oleh 

Imam, membaca shalawat sebelum adzan dan iqamah, shalawat sambil dangdutan, 

dzikir berjama’ah setelah shalat, do’a berjama’ah setelah shalat, mengkhususkan 

malam nisfu Sya’ban untuk melakukan ibadah tertentu dan lain sebagainya.  

Pembagian bid’ah lain juga ialah yang didasarkan pada bahaya yang 

ditimbulkannya. Ditinjau dari kadar bahayanya, bid’ah juga terbagi menjadi dua:334 

1. Bid’ah Mukaffirah. 

2. Bid’ah Ghairu Mukaffirah. 

 
333 Ibrahīm bin Mūsā bin Muhammad al-Lakhamī al-Ghurnathī al-Syāthibī, al-I’thishām, 

Tahqīq Salim bin I’d al-Hilalī, Juz.I,...h. 367 

334 Abdul Muhsin bin Muhammad al-Samih dan Yūsuf bin Abdullāh al-Hathi, al-Bida’ wa al-

Mukhalafat fil Haj,  Cet. I (Saudi ‘Arabiyah, Wizārah al-Syu’un al-Islāmiyah Wa al-Awqāf wad 

Da’wah wal Irsyād, 1423H), h. 8. 
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Bid’ah mukaffirah ialah setiap bid’ah yang menyebabkan pelakunya menjadi 

kafir, keluar dari Islam. Bid’ah ini biasanya berkaitan dengan keyakinan; seperti 

bid’ahnya orang-orang Jahmiyyah, bid’ahnya Syi’ah Imamiyyah al-Itsna ‘Asyariah, 

bid’ahnya mereka yang mengingkari takdir Allah (Qadariyyah), dan lain-lain. 

Sedangkan bid’ah ghairu mukaffirah, ialah bid’ah yang tidak menyebabkan 

pelakunya menjadi kafir, akan tetapi terhitung berdosa. Dan tentunya dosa satu bid’ah 

tidak sama dengan dosa bid’ah lainnya, akan tetapi tergantung dari bentuk bid’ah itu 

sendiri dan keadaan pelakunya. Namun bagaimanapun juga bid’ahnya tetap tertolak, 

meski orang tersebut melakukannya dengan ikhlas dan berangkat dari kejahilan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

127  

BAB III 

Al-TARK DAN SUNNAH TARKIYAH DALAM FIQH ISLAM 

A. Pengertian al-Tark   

Menurut Ibnu Faris, 335 kata ( َتَ رَ ك ) terdiri dari huruf-huruf ta, ra dan kaf yang 

berarti meninggalkan sesuatu.  Ini adalah standar dalam bab ini. Oleh karena itulah 

cangkang telur yang ada di gurun disebut ( ةكَ ي  رِ تَ  ) yang berarti sesuatu yang 

ditinggalkan.  

Sedangkan menurut Ibnu Manzhur al-Tark secara bahasa meninggalkan 

sesuatu.336.  

 Sedangkan secara istilah, terminologi al-tark tidak terlalu populer dalam 

pembahasan ulama usul fiqh periode awal dan pertengahan oleh sebab itu, peneliti 

belum menemukan ulama usul fiqh yang secara spesifik mendefinisikan al-tark 

dalam konsepsi ilmu usul fiqh.  

Namun kemudian, ada beberapa ulama kontemporer yang mencoba 

mendefinisikan al-tark di antaranya, al-Iji menjelaskan secara terperinci bahwa al-

Tarki secara bahasa yaitu tidak mengerjakan sesuatu perbuatan yang mampu 

dilakukan baik itu sengaja ataupun tidak, seperti dalam keadaan lalai dan tidur, 

adapun tidak mengerjakan apa yang tidak mampu dikerjakan maka tidak dinamakan 

al-tark, oleh karena itu tidak dikatakan al-tark jika : Si Fulan tidak menciptakan 

badannya. Dalam pendapat yang lain disebutkan jika meniggalkan suatu perkara 

dengan sengaja yaitu dengan meninggalkan perbuatan yang dapat dikerjakan, maka 

disebut al-tark jika mendapatkan apa yang diharapkan sehingga tidak dapat 

dikategorikan sebagai al-tark, orang tidur yang tidak  menulis.337  

 
335 Abū al-Hasan Ahmad bin Faris bin Zakariya, Mu’jam Maqāyis al-Lughah, Tahqīq Abdus 

Salam Muhammad Harūn, Juz. I, (Dār al-Fikr,1399H), h. 345-346 

336 Muhammad bin Muakrram bi Ali Abu al-Fadl Jamal al-Din bin Manzhur, Lisan al-Arab, 

Cet. III, Vol. 10, (Beirūt: Dār Shadir,1414H),h. 405   

337 ‘Adhudu al-Din Abdurahman bin Ahmad al-Iji, al-Mawāqif fī ‘Ilmi al-Kalām, Vol. 02 

(Beirūt: Dār al-Jīl, 1997),h. 168. 
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Dalam Ensiklopedi Peristilahan Usul Fiqh, Mu’jam Mustalahat Ushūl Fiqh, 

karya Qutubi Musthofa Sanu mencoba mendefinisikan al-Tark yaitu upaya untuk 

meninggalkan sebuah perkara, baik itu disengaja ataupun tidak seperti perkara-

perkara yang ditinggalkan oleh Nabi saw. yaitu perbuatan yang ditinggalkan oleh 

Rasulullah saw. meski Nabi saw. mampu untuk melakukannya seperti Rasulullah saw 

meninggalkan untuk tidak merayakan maulid, atau Rasulullah saw meninggalkan 

untuk tidak shalat secara kontinyu shalat tarawih secara berjama’ah.338 

Definisi al-tark diatas mencakup semua perkara yang ditinggalkan oleh 

Rasulullah saw. karena memasukan semua perkara yang Rasulullah saw. 

ditinggalkan baik itu sengaja maupun tidak disengaja sebagai al-tark dan hanya 

memasukan perkara yang mampu dilakukan saja. Hal ini menjadikan definisi di atas 

menjadi terlalu luas karena mencakup perkara-perkara yang tidak sengaja 

ditinggalkan oleh Rasulullah saw.   

Kemudian Menurut Yahya bin Ibrahim Khalil al-Tark adalah. 

 ارِ يَ تِ خح لإِ ا لِ يح بِ ى سَ لَ عَ  ارٍ نكَ إِ  وح ، أَ رٍ يح رِ قح ت َ  وح ، أَ لٍ عح فِ  نح عَ  فُّ الكَ  وَ هُ 
Artinya:  

Yaitu menahan diri dari suatu perbuatan, ketetapan atau penolakan secara  suka 

rela.339 

Dan menurut Muhammad Husain al-Jizani al-Tark yaitu: 

 340هِ يح لَ عَ  رِ وح دُ المقح  لِ عح فِ  مُ دَ : عَ  كُ التَرح 
Artinya: 

Al-tark yaitu tidak mengerjakan sesuatu yang mampu dilakukan atasnya. 

Kemudian al-Ghumari mendefinisikan tark Nabi saw. yaitu:  

  يْحِ غَ   نح مِ   حُ الِ الصَّ   فُ لَ السَّ   هُ كَ ترحُ يَ   وح أَ   هلح عَ فح ي َ   ا لحَ ئً ي ح صلى الله عليه و سلم شَ   نَّبُِ ال  كَ ترحُ يَ   نح أَ 
  ئِ يح الشَّ  كَ لِ ذَ   نح عَ  يِ هح لن َّ بِِ   رٌ ث َ أَ  وح أَ  ثٌ يح دِ حَ  تَِ يَح  نح أَ 

َ
 341هُ تَ اهَ رَ كَ   وح أَ  هُ يمَ رِ ى تَح ضِ تَ قح ي َ  كِ وح ترحُ الم

 
338 Qutub Mushtofa Sanu, Mu’jam Mustalahat Ushūl Fiqh, (Beirūt: Dār al-Fikr,1420H),h.132 

339 Yahyā bin Ibrahim Khalīl, Sunnah Tarkiyah, Mafhumuha, Hujjiyatuha, Atsaruha Al-

As’ilah al-Waridah ‘Alaihi ,(Riyadh: Majalah al-Bayan,1432 H),h. 50 

340 Muhammad bin Husain al-Jizānī, Sunnah al-Tark  wa Dilalātuha ‘ala al-Ahkāmi al-

Syar’iyyah...h. 23 
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Artinya: 

Suatu amalan yang ditinggalkan dan tidak dilakukan Nabi saw. atau 
ditinggalkan oleh salafus shalih, tanpa adanya hadits atau atsar yang melarang 
amalan yang ditinggalkan tersebut yang menunjukkan perbuatan tersebut 
haram atau makruh. 

 Peneliti menegaskan dari definisi yang disebutkan oleh al-Ghumari tersebut 

ada dua hal Pertama, sesuatu yang ditinggalkan tersebut dilarang, namun pelarangan 

ini bukan karena sesuatu tersebut ditinggalkan (al-tark). Kedua, ada dalil lain yang 

menunjukkan sesuatu tersebut dilarang. Poinnya adalah harus ada dalil larangnya.  

 Oleh karena itu, al-Ghumārī menyebutkan ada tiga lafazh yang menunjukkan 

pengaharaman: 

1. Larangan ( al-Nahyu ) 

2. Pengharaman  ( Lafazh Tahrim) 

3. Celaan atau ancaman siksa atas suatu perbuatan (Dzam al-Fi’il atau al-

Tawa’ud ‘alahi bi ‘Iqab) 342 

Maka peneliti menegaskan pertama, shigat atau lafazh yang menunjukkan 

pengharaman tidak terbatas pada tiga hal tersebut. Buktinya para ulama usul fiqh 

menyebutkan shigat-shigat lainnya. Antara lain sebagai beriktu:  

- Pernyataan tegas ketidakhalalan sesuatu. Firman Allah swt. dalam QS.al-

Baqarah/1: 229  

ئًا  تُمُوهُنَّ شَي ح  وَلَا يََِلُّ لَكُمح أَنح تََحخُذُوا مَِّا آتَ ي ح

Terjemahnya:  

“...Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu 

berikan kepada mereka..” 

Atau seperti hadits Nabi saw. riwayat imam al-Bukhari:  

لِمٍ،  ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيحهِ وَسَلَّمَ: " لَا يََِلُّ دَمُ امحرئٍِ مُسح عَنح عَبحدِ اللََِّّ
دَى ثَلَاثٍ: ، إِلاَّ بِِِحح ُ وَأَنِّّ رَسُولُ اللََِّّ هَدُ أَنح لاَ إلَِهَ إِلاَّ اللََّّ  343خاري .رواه البيَشح

 
341 Abdullāh bin Muḥammad bin al-Ṣiddiq al-Ghumārī, Ḥusn al-Tafahhum wa al-Dark li 

Mas’alah al-Tark,...h. 9 

342Abdullāh bin Muḥammad bin al-Ṣiddiq al-Ghumārī, Ḥusnal-Tafahhum wa al-Dark li 

Mas’alah al-Tark,...h. 12 

343 Muhammad bin Ismail Abu Abdillah Al-Bukhariy al-Ju’fiy, Shahih al-Bukhariy, Tahqiq 

Muhammad Zuhair bin Nashir Al-Nashir, Juz.IX,...h. 5  
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Artinya: 

“Tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi bahwasanya tidak ada tuhan 
yang berhak disembah selain Allah dah aku adalah utusan Allah kecuali 
dengan salah satu daari tiga perkara...” 

- Shigat lainnya adalah shigat amr yang menunjukkan perintah untuk 

meninggalkan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Firman Allah swt. dalam 

QS. al-Haj/22: 30 

ثَنِ  َوح سَ مِنَ الأح تَنِبُوا الرجِّح  فاَجح
Artinya: 

Maka jauhilah berhala-berhala yang najis itu.344 

Dan juga Firman Allah swt. dalam QS. al-Baqarah/1:278 

مِنِينَ  تُمح مُؤح  وَذَرُوا مَا بقَِيَ مِنَ الرّبَِِ إِنح كُن ح

Artinya: 

“...Dan tinggalkanlah sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu adalah orang-

orang beriman.”345 

Ini semua termasuk uslub nahi (redaksi larangan) dengan mengedepankan sisi 

makan dibanding sisi lafazh. Karena perintah-perintah tersebut sesungguhnya berisi 

larangan dan lain-lain.   

Kemudian Yahya bin Ibrahim khalil dalam kitabnya, menegaskan bahwa salah 

satu sighat amr yang menunjukkan perintah untuk meninggalkan sesuatu ialah sabda 

Rasulullah saw.  

 346ةٌ عَ دح بِ  ةٍ ثَ دَ مُُح  لَّ كُ   نَّ إِ ، فَ رِ وح مُ الأُ  تِ ثَ دَ مُُح وَ  مح كُ يََّ إِ وَ 

Artinya: 

Hindarilah atau hati-hatilah perkara-perkara bid’ah. Karena setiap perkara 

yang baru adalah suatu kebid’ahan. 

 
344  Kementerian Agama, Al-Qur’an dan Terjemahan,...h. 335 

345  Kementerian Agama, Al-Qur’an dan Terjemahan,...h. 47 

346 Muslim bin Hajjaj Abu al-Hasan al-Qusyairiyal-Naisaburiy,al-Musnadal-Shahih al-

Mukhtashar, Tahqiq Muhammad Fu’ad Abdul Baqiy, Juz. V,...h. 132 
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Khalil melanjutkan ini sama dengan kata-kata: jangan sekali-kali kamu 

melakukan sesuatu yang ditinggalkan oleh Nabi saw. meskipun ada alasan untuk 

melakukannya dan tidak ada halangan untuk melakukannya. Karena membiasakan 

diri melakukan sesuatu yang ditinggalkan oleh Nabi saw. adalah suatu kebid’ahan.  

Kedua, Khalil menegaskan, ia sepakat dengan pernyataan al-Ghumari bahwa 

al-Tark tidak termasuk salah satu shigat yang menunjukkan pengharaman (tahrim), 

namun al-Tark adalah bagian dari sunnah Nabi saw. maka mengikuti Nabi saw. dalam 

meninggalkan sesuatu memiliki status yang sama dengan mengikuti Nabi saw. dalam 

mengerjakan sesuatu. Sebagaimana disebutkan oleh para ulama, keharusan mengikuti 

sunnah Nabi saw. di samping dalam hal mengerjakan sesuatu juga dalam 

meninggalkan sesuatu. Jadi siapa pun yang membiasakan diri melakukan sesuatu 

yang ditinggalkan oleh Nabi saw. maka ia adalah pelaku kebid’ahan. Apalagi Nabi 

saw. meninggalkan sesuatu maka harus mengikutinya (meninggalkan)nya. Akan 

tetapi, kita harus mengikuti sunnah Nabi saw. dalam hal melakukan sesuatu dan 

meninggalkan sesuatu. “Yang menjadi hujjah di dalam perbedaan pendapat ialah 

sunnah Nabi saw. begitulah yang ditegaskan Ibnu Abbas kepada Mu’awiyah ketika 

menyentuh seluruh sudut Ka’bah.347   

B. Pengertian Sunnah Tarkiyah Ditinjau Dari Dua Suku Kata  

Di antara para ulama yang memberikan definisi terhadap Sunnah Tarkiyah 

ditinjau dari gabungan dua suku kata, yaitu Saad Yusuf Abu Aziz, ia berkata, 

perbuatan yang ditinggalkan oleh Nabi saw. meski terdapat alasan dan tuntutan, serta 

tidak ada hal yang menghalanginya untuk mengerjakan perbuatan tersebut.348  

Menurut Abdul Ilah bin Husain al-‘Arfaj ringkasnya,  

صلى    هِ بِ   اءً دَ تِ قح ، اِ هُ كُ رح ت َ   هِ تِ مَّ ى أُ لَ ي عَ غِ بَ ن ح ي َ   هُ نَّ إِ صلى الله عليه وسلم فَ   اللهِ   لُ وح سُ رَ   هُ كَ رَ ا ت َ مَ 
رَسُولُ اِلله    الله عليه وسلم كَُ  يَترح أَنح  الترَّكِيّةِ  السَّنَةِ  تَ عحريِحفَ  لِأَنَّ  صلى الله عليه وَذَلِكَ 

دِ التَرحكِ وَإِلاَّ فَ   وسلم   صلى الله عليه وسلم كَيحفَ نُصِفُ ترَكَهُ  قَ وحلًا وَ فِعحلًا، بِشَرحطِ قَصح
 

347 Yahyā bin Ibrahīm Khalīl, Sunnah Tarkiyah, Mafhumuha, Hujjiyatuha, Atsaruha Al-

As’ilah al-Wāridah ‘Alaihi ,...h. 608-609 

348 Sa’ad Yūsuf Abū Aziz, Buku Pintar Sunnah dan Bid’ah, (Pustaka al-Kautsar,2006), h. 28 
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رعَُ لِأمَُّتِ  ءَ قاَصِدًا فإَِنَّهُ يُشح هِ بِِنََّهُ سُنّةٌ إِذَا كَانَ غَيْحُ قاَصِدٍ لِذَلِكَ التَرحكِ، فإَِذَا تَ رَكَ الشَّيح
بَ القَراَئِنِ المححت َ  بَابًِ أو إِبَِحَةً أو كَراَهَةً حَسح      349فَةِ بتِركَِهِ تَ رحكُهُ، وُجُوبًِ أو استِحح

Artinya:  

Bahwa apa yang tidak dilakukan Rasulullah saw. maka umatnya pun harus 
meninggalkannya, sebagai bentuk mengikuti Rasulullah saw. Definisi Sunnah 
Tarkiyah adalah Rasululullah saw. meninggalkan suatu ucapan atau perbuatan 
dengan syarat sengaja meninggalkannya. Kalau tidak sengaja 
meninggalkannya bagaiman kita akan dapat menyifati apa yang 
ditinggalkannya sebagai suatu sunnah. Terkadang hukum meninggalkannya 
wajib, sunnah, mubah, atau makruh. Tergantung qarinah yang ada di seputar 
kejadian ketika Nabi saw. meniggalkan hal tersebut.  

Dan menurut Muhammad Husain al-Jizaniy :  

تَضِيحهِ بَ يَانً   ءِ يح الشَّ  لَ عح فِ  وسلمصلى الله عليه  هُ كَ رَ ا ت َ مَ   350هِ تِ مَّ لِأُ  مَعَ وُجُوحدِ مُقح
Artinya: 

Suatu perbuatan yang ditinggalkan oleh Nabi saw. padahal ada faktor 

pendorang untuk melakukannya, sebagai bentuk penjelasan atau pensyriatan 

bagi umatnya. 

Dan menurut Abdullah bin Yusuf al-Judayyi’ sunnah tarkiyah  : 

    .351 الَ عَ ف ح الأَ  لُ ابِ قَ ت ُ  ةُ يَّ وِ بَ الن َّ  كُ وح الترُُ   
Artinya:  

Sunnah tarkiyah, merupakan lawan dari perbuatan-perbuatan Nabi saw.  

Muhammad Rubhi Muhammad Mallah mencoba untuk memberikan definisi 

sunnah tarkiyah secara istilah yaitu perbuatan-perbuatan bernilai syariat yang tidak 

khusus hanya kepada Nabi saw. yang ditinggalkan oleh Rasulullah saw. secara 

sengaja dengan adanya kemampuan untuk mengerjakannya dan adanya faktor 

pendorong untuk mengerjakannya, selain sebab ia meninggalkannya yang dijelaskan 

oleh Rasulullah saw. atau apa yang ia isyaratkan melalui teks.352 

 
349 Abdul Ilah bin Husain al-‘Arfaj,  Mafhūm Bid’ah wa Atsaruhu fī Idhthirab al-Fatāwa al-

Mu’āshirah, Cet ,II; (Dār al-Fath, 1433H/2012M), h.111 

350 Muhammad bin Husain bin Hasan al-Jizānī, Sunnah al-Tark wa Dilalātihā ‘ala al-Ahkām 

al-Syar’iyyah,...h. 99 

351 Abdullāh bin Yūsuf al-Judayyi’, Taisīr Ilm Ushūl al-Fiqh, Cet.I (Beirūt: Muassasah al-

Rayyān ,1418H), h. 131-134 

352 Muhammad Rubhi Muhammad Mallah, al-Tark ‘Inda Ushuliyin,...h. 39 
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Dan menurut Yahya bin Ibrahim khalil sunnah tarkiyah adalah: 

عَ   بُِّ النَّ   تَ كُ سح يَ   نح أَ  وسلم  عليه  الله  مَ لِّ بِ الِ   يْحَ غَ   لِ عح الفِ   نِ صلى    امِ يَ قِ   عَ ي، 
 
ُ
  مِ دَ عَ ي، وَ ضِ تَ قح الم

َ
  نَ وح كُ يَ  لَا  نح أَ وَ  عِ انِ الم

َ
  353.يْحِ غَ لح ا لِ قً حَ  كُ وح ترحُ الم

Artinya:  

Nabi saw. mendiamkan perbuatan tertentu yang tidak berhubungan dengan 
selera pribadinya padahal ada alasan yang menuntutnya dan tidak ada sesuatu 
yang menjadi penghalangnya, dan sesuatu yang tidak Nabi saw. lakukan itu 
berhungan dengan hak orang lain.  

C. Kaidah-Kaidah Memahami Sunnah Tarkiyah. 

Imam Muhammad bin Idris al-Syafi’i (w. 204 H). Ialah ulama yang pertama 

kali menegaskan adanya sunnah tarkiyah secara eksplisit. Ia berkata dalam 

mengomentari ucapan Mu’awiyah yang mengusap semua rukun Ka’bah, padahal 

Rasulullah saw hanyalah mengusap Hajar Aswad dan rukun yamani saja: 

جُرهُُ وَهُوَ يَطوُحفُ بِهِ وَلَكِنَّا نَ تَّبِعُ السُّنَّةَ فِعحلاً أوَح تَ رحكًا..ال َُ و  354كَيحفَ يَ هح
Artinya: 

Dan bagaimana bisa Rasulullah  saw. (dianggap) meninggalkan baitullah 
padahal beliau melakukan thawaf padanya? Akan tetapi kami mengikuti 
Sunnah baik secara fi’liyah ataupun tarkiyah. 

Ucapan Imam al-Syafi’i kemudian diikuti oleh para ulama Syāfi’iyyah 

setelahnya. Di antara mereka adalah Imam Abul Muzhaffar al-Sam’anī al-Syāfi’i (w 

.489 H). Bahkan al-Syam’anī menjadikannya sebagai kaidah dalam ushul fikih. Ia 

berkata: 

نَا مُتَابَ عَتُهُ فِيحهِ  يَاءِ وَجَبَ عَلَي ح ئًا مِنح الَأشح  355إِذَا تَ رَكَ النَّبُِّ صلى الله عليه وسلم شَي ح
Artinya: 

“Jika Nabi  meninggalkan suatu urusan (yakni: menjadikannya sebagai sunnah 
tarkiyah) dari berbagai perkara, maka kita wajib mengikutinya dalam perkara 
tersebut.”. 

 
353 Yahya bin Ibrahim Khalil, Sunnah Tarkiyah, Mafhumuha, Hujjiyatuha, Atsaruha Al-

As’ilah al-Waridah ‘Alaihi ,..,h. 67 

354 Ahmad bin ‘Ali bin Hajar Abū Al-Fadl al-Asqalanī, Fathu al-Bārī Syarh Shahīh al-

Bukhārī, Juz.III,..h.475 

355 Manshur bin Muhammad bin Abdul Jabbār bin Ahmad al-Marwazī al-Sam’anī, Qawāthi’u 

al-Adillah fi al-Ushūl,...h.311 
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Sebelum al-Sam’anī, Abul Husain al-Bashri al-Mu’tazilī al-Syāfi’ī (w.436 H). 

juga menyatakan: 

القَوحلِ وَقَدح يَكُوحنُ في الفِعحلِ  أمََّا اتبَِّاعُ النَّبِِّ صلى الله عليه و سلم فَ قَدح يَكُوحنُ في  َُ ف
 356وَقَدح يَكُوحنُ في الترَّحكِ 

Artinya: 

“Adapun mengikuti Nabi was, maka bisa pada ucapan (sunnah qauliyah), juga 
bisa dalam perbuatan (sunnah fi’liyah) dan bisa juga dalam perkara yang 
ditinggalkan (sunnah tarkiyah).” 

Al-Sam’ani juga menyatakan: 

اَ قُ لحنَا إِن التأسي يكون في التّرحك لِأَن النَّبِ صلى الله عَلَيحهِ وَسلم لَو ترك الصَّلَاة  وَإِنََّّ
 357عِنحد طلُُوع الشَّمحس فتركناها في هَذَا الحوَقحت لأجل تَركه كُنَّا متأسين بِهِ 

Artinya: 

“Kami katakan bahwa ‘meneladani beliau’ juga berlaku di dalam perkara yang 
ditinggalkan (sunnah tarkiyah), karena Nabi saw. jika seandainya 
meninggalkan shalat ketika terbitnya matahari, kemudian kita juga 
meninggalkannya di waktu tersebut karena Nabi saw meninggalkannya, maka 
telah menjadikan Nabi saw. sebagai teladan.”  

Kemudian al-Syāfi’i juga diikuti oleh Abūl Hasan Saifuddīn al-Amidī al-

Syāfi’i (w. 631 H). Ia berkata: 

تَابَ عَةُ فَ قَدح تَكُوحنُ في القَوحلِ وَقَدح تَكُوحنُ في الفِعحلِ وَالترَّحكِ 
ُ
 358وَأمََّا الم

Artinya: 

“Adapun mengikuti (sunnah Nabi saw.), maka dapat dilakukan dalam ucapan 
(sunnah qauliyah) dan juga bisa dilakukan dalam perbuatan (sunnah fi’liyah) 
dan perkara yang ditinggalkan (sunnah tarkiyah).” 

Kemudian diikuti pula oleh Badruddīn al-Zarkasyīal-Syāfi’i (w.794 H) rah. 

Ia berkata: 

لِدَليِلِ  تَ رحكُهُ  نَا  عَلَي ح لَوَجَبَ  وَالترَّحتيِبَ  النِّيَّةَ  تَ رَكَ  لو  وسلم  عليه   ُ اللََّّ صلى  أنََّهُ  الثَّالِثُ 
وُكِ  فَ حعَالِ تَكُونُ في الترُّ  359الِاقحتِدَاءِ بِهِ لِأَنَّ الحمُتَابَ عَةَ كما تَكُونُ في الأح

 
356 Muhammad bin Ali al-Thayyib Abū al-Husain al-Bashrī, al-Mu’tamad fī Ushūl al-Fiqh, 

Tahqīq Khalil al-Mis, Juz.I ( Cet.I; Beirūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah,1403H),h.344 

357 Muhammad bin Ali al-Thayyib Abū al-Husain al-Bashrī, al-Mu’tamad fī Ushūl al-Fiqh, 

h.344 

358 Ali bin Abi Ali bin Muhammad bin Salim al-Tsa’labī al-Amidī,al-Ihkām fī Ushūli al-

Ahkām,...h.227 

359 Badruddīn Muhammad Muhammad bin Abdullah bin Buhadir al-Zarkasyī, al-Bahru al-

Muhīth fi Ushūl al-Fiqh, Juz.III,...h.260 
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Artinya: 

“Jalan yang ketiga (di dalam menentukan sunnah fi’liyah): bahwa beliau  
seandainya meninggalkan niat dan tertib urutan (dalam wudlu’), maka wajib 
bagi kita untuk meninggalkannya karena adanya dalil untuk menjadikan beliau 
sebagai teladan, dan juga karena mengikuti beliau sebagaimana berlaku untuk 
perbuatan-perbuatan yang beliau lakukan  juga berlaku untuk perkara-perkara 
yang beliau tinggalkan.” 

Ada juga para ulama yang membuat kaidah sunnah tarkiyah, diantaranya Ibnu 

Taimiyah , dalam kitabnya, al-Iqthidha’ al-Shirath al-Mustaqim mengatakan:  

مُوحجِبِهَا  مَعَ كَوحنِ  العِبَادَاتِ  مِنَ  عِبَادَةٍ  فِعحلَ  وسلم  عليه  الله  صلى  الرَّسُولُ  تَ رَكَ  إِذَا 
تَفِيًا، فإَِ  هَا مُن ح انِعُ مِن ح

َ
تَضِي لََاَ قاَئمًِا ثَبتًِا، وَالم ُقح

عَةٌ وَسَبِبِهَا الم  360نَّ فِعحلَهَا بِدح
Artinya:  

“Jika Rasulullah saw. meninggalkan suatu ibadah yang ada,padahal faktor 
dan sebab yang menuntut adanya pelaksanaan itu ada dan faktor 
pengahalangnya tidak ada, maka melaksanakan ibadah tersebut adalah suatu 
kebid’ahan.” 

Kemudian juga al-‘Izz ibn Abdussalam berkata:  

َ وَتََبعِِيحهِمح  كُلُّ عِبَادَةٍ مِنَ  العِبَادَاتِ تَ رَكَ فِعحلَهَا السَّلَفُ الصَالِحُ مِنَ الصَّحَابةَِ وَالتَّابِعِينح
وِي حنَ هَا في كُتُبِهِمح أوَِ التَ عَرَّضَ لََاَ في مَََالِسِهِمح  عَةً بِشَرحطٍ  أوَح نَ قَلَهَا أوَح تَدح اَ تَكُوحنُ بِدح  فإَِنََّ
تَفِيًا انعُِ مِنحهُ مُن ح

َ
تَضِي لفِِعحلِ هَذِهِ العِبَادَةِ قاَئمًِا وَالم ُقح

  .361أَنح يَكُوحنَ الم
Artinya:  

“Semua ibadah yang tidak dilakukan oleh al-Salaf al-Shalih dari kalangan 

sahabat, tabi’in dan tabi’ut tabi’in atau mereka tidak menukilnya (tidak 

meriwayatkan) atau tidak menukilnya dalam kitab-kitab mereka atau tidak 

pernah menyinggung masalah tersebut dalam majelis-majelis mereka, maka 

jenis ibadah itu adalah bid’ah, dengan syarat faktor penuntut untuk 

mengerjakan ibadah itu ada dan faktor penghalannya tidak ada.” 

Dan Walid bin Rasyid al-Su’aidan mengatakan: 

رُوحعُ تَ رحكُهُ  َشح
عَلحهُ فاَلم دِ النَّبِِّ صلى الله عليه وسلم وَلحَ يَ فح  362كُلُّ فِعحلٍ تَ وَف َّرَ سَبَ بُهُ عَلَى عَهح

Artinya: 

“Setiap perbuatan yang sebabnya ada di zaman Nabi saw. namun beliau tidak 
mengerjakan perbuatan tersebut maka yang disyariatkan adalah meninggalkan 
perbuatan (yang tidak dilakukan tersebut).” 

 
360 Ahmad bin Abdul Halīm Abu al-Abbas Ibnu Taimiyah, Majmu’ al-Fatāwā, Tahqīq 

Abdurrahman bin Muhammad bin Qasim. Juz.26,...h.172, dan Muhammad Husain al-Jizānī, Qawā’id 

Ma’rifah al-Bid’ah,...h. 75 

361 Muhammad Husain al-Jizānī, Qawā’id Ma’rifah al-Bid’ah,...h. 79 dan al-‘Izz ibn 

Abdussalam, Al-Targhb ‘an Shalāh al-Raghāib al-Maudhu’at, Juz.IX,...h. 47   

362 Walīd bin Rāsyid al-Su’aidān, Talqīh al-Afhām al-Aliyyah  bi Syarh al-Qawā’id al-

Fiqhiyyah,...h.25 
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Dan Muhammad bin Ahmad bin Abdul Aziz bin ‘Ali al-Futuhiy mengatakan: 

    363إِذَا نقُِلَ عَنِ النَّبِِّ صلى الله عليه وسلم أنََّهُ تَ رَكَ كَذَا، كَانَ أيَحضًا مِنَ السُّنَةِ الفِعحلِيَةِ 
Artinya: 

“Apabila dinukilkan dari Nabi saw. bahwa Nabi saw. telah meninggalkan 

sesuatu, maka ia juga termasuk sunnah fi’liyah.”  

  Kemudian juga Ali Mahfūzh mengatakan:  

ذَاهِبِ الَأرحبَعِ أَنَّ مَا تَ ركََهُ النَّبُِّ صلى الله  عليه وسلم 
َ
صِ عُلَمَاءِ الم قَدح عُلِمَتح مِنح نُصُوح

تَضِى ُقح
مُوحمَةٌ عَلَى  مَعَ قِيَامِ الم عَةٌ مَذح     364فِعحلِهِ فَتَرحكُهُ هُوَ السُّنَّةُ وَفِعحلُهُ بِدح

Artinya: 

“Sungguh telah diketahui dari nushus ulama madzhab yang empat, 
bahwasanya apa yang di tinggalkan Rasulullah saw. padahal ada faktor yang 
menuntut untuk mengerjakan perbuatan tersebut maka meninggalkan 
perbuatan tersebut adalah sunnah dan mengerjakan perbuatan tersebut adalah 
bid’ah yang tercela.” 

D. Melanggar Sunnah Tarkiyah Berarti Terjatuh dalam Kebid’ahan. 

Para ulama Syafi’iyah menggunakan kaidah sunnah tarkiyah’ untuk 

menetapkan suatu perkara bid’ah. Ini merujuk pada penjelasan Imam al-Haitami, Ia 

berkata: 

الحمُقحتَضى فيَكون ترَكه سنة وَفعله بِدعَة  صلى الله عليه وسلم وكََذَا مَا ترَكه مَعَ قيام 
 365مذمومة 

Artinya:  

“Demikian pula perkara yang ditinggalkan oleh Rasulullah saw. padahal 

motivasi untuk melakukannya sudah ada ketika itu. Maka meninggalkannya 

adalah sunnah (tarkiyah) dan melaksanakannya adalah bid’ah yang tercela.” 

Contohnya perkataan Imam Najmuddin Ibnu al-Rif’ah al-Syafi’i (w.710 H) 

tentang bid’ahnya selamatan kematian. Ia membid’ahkan acara selamatan kematian 

setelah penukilan sunnah tarkiyah. Ia berkata: 

 
363 Muhammad bin Ahmad bin Abdul Aziz bin Ali al-Futuhiy, Syarah al-Kaukab al-Munir, 

Juz. II,...h. 165   

364 Ali Mahfuzh, al-Ibdā’ fī Madhar lil Ibtidā’, Tahqīq Abū al-Bukhārī Sa’id bin Nasr bin 

Muhammad (Cet.I; Riyādh: Maktabah al-Rusyd,142), h. 35 

365 Ahmad bin Muhammad bin ‘Ali bin Hajar al-Haimatamī al-Sa’dī al-Anshārī, al-Fatāwā al-

Haditsiyah, Juz. I (Dār al-Fikr, t.p.t.th), h. 200 
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أهل   الطعام )وإصلاح  غيْ    (البيت  بدعة  وهو  شيء،  فيه  ينقل  ل  الناس  وجْع 
 .366مستحب. قاله ابن الصباغ، والله أعلم 

Artinya:  

“Perbuatan keluarga mayit menjamu makanan dan mengumpulkan manusia, 
tidak pernah dinukilkan sedikit pun (dari Salaf,). Sehingga acara tersebut 
adalah bid’ah yang tidak dianjurkan. Demikianlah ucapan Ibnu al-Shabbagh. 

Demikian pula ucapan Imam Zakariya al-Ansharī al-Syāfi’ī (w. 926 H) 

tentang haramnya menghiasi masjid dengan emas. Ia berkata: 

لحَ   ذَلِكَ  وَلِأَنَّ  الحمُصححَفِ  مَعحنََ  في  ليَحسَتح  اَ  وكَُلُّ  لِأَنََّ عَةٌ  بِدح فَ هُوَ  السَّلَفِ  عَنح  قَلح  يُ ن ح
عَةٍ ضَلَالةٌَ..ال   367بِدح

Artinya: 

“(Yang demikian) karena masjid itu bukan bermakna mushaf (yang boleh 
dihiasi dengan emas dan perak,) dan juga karena perbuatan tersebut tidak 
pernah dinukil dari Salaf. Sehingga perbuatan tersebut merupakan bid’ah. Dan 
setiap bid’ah adalah sesat.” 

Contoh yang lain apabila melanggar sunnah tarkiyah jatuh ke dalam kebid’ahan di 

antaranya:  

1. Wudhu dengan urutan terbalik 

Jika suatu perkara dapat dianggap sebagai perkara bid’ah karena memenuhi 

kriteria ‘sunnah tarkiyah’, maka berwudhu dengan urutan terbalik pun dapat 

dikategorikan sebagai perkara bid’ah. Para ulama Syafi’iyah menetapkan bahwa 

berwudhu dengan urutan terbalik termasuk ‘sunnah tarkiyah’. 

Imam Ibnu Sayyidin Nas al-Ya’mari al-Syāfi’i (w. 734 H) berkata: 

ولو كان لنقل، ولو   ول ينقل أن النب صلى الله عليه وسلم توضأ وضوءًا منكسًا،
 لبيان الواز.368

 

 
366 Ahmad bin Muhammad Ibn al-Rif’ah Abu al-Abbas Najmuddin al-Syafi’i, Kifāyah al-

Nabih Syarh al-Tanbīh, Tahqīq Majdi Muhammad Surur Baslum, Juz. V, (Cet.I; Beirūt: Dār al-Kutub 

al-‘Ilmiyah, 2009), h. 183 

367 Zakariyah bin Muhammad al-Anshārī, Asna al-Mathālib fī Syarh Raudh al-Thālib, (Dār al-

Kutub al-Islāmī, t.th), h. 380 

368 Ibnu Sayyidin Nas al-Ya’mari al-Syafi’i, al-Nafhu al-Syadzi  Syarh Jāmi’ al-Tirmidzī, 

Tahqīq Abū Jābir al-Ashari, Abdul Aziz Abū Rahlah, Shalih al-Lihham. Juz.I, (Cet.I; Riyādh: Dār al-

Shami’ī, 1467H/2008M), h. 434 
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Artinya: 

“Dan tidak pernah dinukilkan bahwa Nabi saw. berwudhu dengan urutan 
terbalik. Seandainya pernah, maka tentu akan dinukilkan, meskipun (hanya 
sekali) untuk menerangkan bolehnya (berwudhu dengan urutan terbalik).” 

2. Sunnah Tarkiyah hanya berlaku dalam ranah ta’abbudi 

Tempat berlakunya bid’ah secara syar’i adalah dalam perkara ta’abbudi 

sebagaimana tempat berlakunya ‘sunnah tarkiyah’ juga dalam perkara ta’abbudi. 

Imam Ibnu Hajar al-Haitami al-Syafi’i (w. 974H) membuat definisi amal 

ta’abbudi. Ia menyatakan: 

هََا369  الت َّعَبُّد  هُوَ اصحطِلَاحًا مَا لَا يُ عحقَلُ مَعحنَاهُ عِبَادَةً كَانَ أوَح غَيْح
Artinya:  

“Perkara ta’abbudi menurut istilah ahli fikih adalah sesuatu yang tidak 
dimengerti maksudnya, baik itu berupa ibadah (seperti bersuci, shalat dan 
sebagainya) ataupun selainnya (seperti muamalat, adat dan sebagainya).” 

Abū Bakar al-Bakri al-Dimyathī al-Syāfi’ī (w. 1302H) menjelaskan maksud 

al-Haitamī: 

 370وقوله: ما لا يعقل معناه: أي أمر لا تدرك حكمته، بل الشارع تعبدن به 
Artinya: 

“Maksud ucapan al-Haitami “sesuatu yang tidak dimengerti maksudnya” 
adalah perkara yang hikmah pensyariatannya tidak bisa dijangkau (oleh 
pemikiran manusia, pen), tetapi Pemilik syariat hanyalah memerintahkan kita 
untuk menjadikannya sebagai bentuk ibadah (ritual).” 

Jadi batasan ibadah yang bersifat ta’abbudi adalah amal ibadah yang tidak 

diketahui maksud, kemaslahatan dan madharatnya secara terperinci. 

Kemudian Imam Ibnu Hajar al-Haitamī al-Syāfi’ī (w. 974H) menyatakan: 

مُُورُ الت َّعَبُّدِيَّةُ لَا تَ ث حبُتُ إلاَّ بِِلنُّ   371صُوصِ الصَّريََِةِ الأح
Artinya: 

“Perkara-perkara ta’abbudi tidak boleh ditetapkan kecuali dengan nash-nash 

(teks al-Quran dan hadits) yang jelas.”  

 
 369 Ahmad bin Muhammad bin ‘Ali bin Hajar al-Haitami, Tuhfah al-Muhtāj fi Syarh al-

Minhāj, Juz.VIII, (Mesir: al-Maktabah al-Tijariyah al-Kubrā,1357 H/1983 M), h. 229 

 370 Abū Bakar bin Muhammad Syatha al-Dhimyathī, I’ānah al-Thālibin ‘alā  Hal al-Fāzh 

Fath al-Mu’īn, Juz.IV, (Cet.I; Dār al-Fikr, 1418 H/1997 M), h. 45 

371 Ahmad bin Muhammad bin ‘Ali bin Hajar al-Haitami, Tuhfah al-Muhtāj fi Syarh al-

Minhāj, Juz. I,..h. 495 
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Sulaiman bin Muhammad al-Bujairami al-Syāfi’ī (w. 1221H) mencontohkan: 

 وهذا العدد تعبدي لا يسأل عن حكمته بل يتلقى عن الشارع بِلقبول 372
Artinya:  

“Jumlah ini (yakni nishab zakat binatang ternak,) adalah urusan ta’abbudi, 
tidak boleh ditanyakan tentang hikmahnya, akan tetapi hendaknya menerima 
dari Pemilik syariat ini apa adanya.” 

Sulaiman bin Muhammad al-Bujairami al-Syafi’i juga memberikan contoh 

lainnya: 

 373وحكمة اختصاص المس بذه الأوقات تعبدي لا يعقل معناه 

Artinya:  

“Hikmah pengkhususan lima (5) pada waktu-waktu ini (dalam shalat 5 waktu) 

adalah urusan ta’abbudi, tidak bisa diketahui maksudnya.”  

Namun yang perlu diperhatikan bahwa di dalam muamalah perdagangan yang 

kebanyakannya merupakan kebiasaan duniawi yang dapat diketahui alasannya pun 

terdapat urusan ta’abbudi yang tidak boleh dilanggar. 

Sebagaimana yang ditegaskan oleh Imam Abul Muzhaffar al-Sam’ani al-

Syafi’i (w. 489 H) berkata: 

من  أنواعا  فيها  أثبت  الشرع  أن  إلا  المعنَ  معقولة  المعاملات  عقود  أصل  وأما 
 374التعبدات يلزم اتباعها ولا يَوز تَاوزها وتعديها 

Artinya:  

“Adapun pokok dari urusan muamalah, maka merupakan perkara yang bisa 
diketahui maksudnya (sehingga boleh diubah, ditambah atau dikurangi sesuai 
kemaslahatan), hanya saja syariat ini menetapkan beberapa macam perkara 
ta’abbudi yang wajib diikuti dan tidak boleh melampaui dan melebihinya.” 

 
 372 Sulaimān bin Muhammad bin ‘Umar al-Bujirumiy al-Syāfi’i, Tuhfah al-Habib ‘Alā Syarh 

al-Khathīb, Juz. III, (Cet.I; Beirūt: Dār al-Kutub al’Ilmiyah, 1417H/1994M), h. 20 

373 Sulaimān bin Muhammad bin ‘Umar al-Bujirumiy al-Syāfi’i, Tuhfah al-Habib ‘Alā Syarh 

al-Khathīb, Juz.II,...h. 6 

 374 Abu al-Muzhaffar Manshur bin Muhammad bin Abdul Jabbār bin Ahmad al-Marwazī al-

Sam’anī al-Tamimi al-Hanafi/al-Syāfi’i, Qawāthi’u al-Adillah fi al-Ushūl. Tahqīq Muhammad Hasan 

Ismāil al-Syāfi’i, Juz.II,...h.115 
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Dalam hal ini peneliti menegaskan bahwa perkara ta’abbudi tidak boleh 

diubah-ubah dengan cara mengurangi atau menambah atau mengubah sifatnya, jika 

ribah  maka akan terjatuh ke dalam perkara bid’ah. 

Imam Alāuddīn Ibnul ‘Aththar al-Syāfi’i (murid al-Imam an-Nawawi, w. 724 

H) mengingatkan: 

ثُ المحدَث في الدين قد يكونُ زيَدةَ وصفٍ في العبادة المشروعة ل تثبت في السنة؛  
يفعل ذلك أن يدخل تت عموم السنة؛   كاجتماع في موضع الانفراد، ويزعم من 
كما يفعل في ليلة النصف، والتعريف بغيْ عرفة، وهذا لا يستقيم؛ فإن الغالب على  

 375. لعبادات التعبد، ومأخذُها التوقيفا
Artinya: 

“Kemudian perkara baru dalam agama (yakni: bid’ah), terkadang berupa 
tambahan sifat dalam ibadah yang disyariatkan, yang mana tambahan tersebut 
tidak ada dalam Sunnah, seperti berkumpul dalam ibadah yang seharusnya 
dilakukan sendiri-sendiri, dan pelakunya menyangka bahwa perbuatannya 
masih berada dalam keumuman Sunnah, seperti berkumpul pada malam Nisfu 
Sya’ban, berkumpul pada hari Arafah di luar padang Arafah, maka pendalilan 
semacam ini bukanlah pendalilan yang lurus, karena pada umumnya perkara-
perkara ibadah itu bersifat ta’abbudi (yang tidak bisa dinalar perinciannya) 
dan dasar pelaksanaannya harus mengikuti teks (ayat atau hadits).” 

3. Qiyas dalam ranah ta’abbudi 

Peneliti menegaskan bahwa urusan ibadah yang bersifat ‘ta’abbudi’ tidak 

diperkenankan melakukan qiyas (analogi) di dalamnya. Ini karena kebanyakan orang 

yang melakukan perkara bid’ah terjatuh dalam perbuatan qiyas dalam urusan 

ta’abbudi. 

Pengertian qiyas menurut al-Imam Abu Ishaq al-Syairazi al-Syafi’i (w. 476 H) 

adalah: 

 حمل فرع على أصل في بعض أحكامه بِعنَ يَمع بينهما 376
Artinya: 

“Membawa perkara cabang kepada perkara asal di dalam sebagian hukumnya 

karena alasan yang menyatukan di antara keduanya.”  

 
375 ‘Alāuddin ‘Ali bin Dāud bin al-‘Aththar al-Syāfi’i, al-‘Uddah fi Syarh al-‘Umdah fi 

Ahadits al-Ahkām, Juz. I, (Cet. I; Beirūt: Syarikah Dār al-Basyair al-Islāmiyah, 1427 H/2006 M), h. 

363 

 376 Abū Ishāq Ibrahīm bin ‘Ali bin Yūsuf al-Syairazi al-Syafi’i, al-Luma’ fī Ushūl al-Fiqh, 

Cet.II, (Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1424 H/2003 M), h. 96 
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Menurut Sulaiman al-Jamal al-Syafi’i (w. 1204 H) menerangkan kaedah fikih 

bahwa urusan ta’abbudi tidak dapat di-qiyas-kan antara satu dengan lainnya. Ia 

menyatakan: 

خُلُهَا الحقِيَاسُ 377 مُُورُ الت َّعَبُّدِيَّةُ لَا يَدح  وَالأح
Artinya: 

Perkara-perkara yang bersifat ‘ta’abbudi’ tidak boleh dimasuki oleh qiyas 

(analogi).”  

Imam al-Nawawi al-Syāfi’i (w. 676 H) menyatakan bid’ahnya menerjemahkan 

al-Qur’an dalam shalat karena di-qiyas-kan dengan ceramah. Ia menyatakan: 

وطريق   الاختراع  عن  والنهى  والاتباع  التعبد  علي  بناها  الصلاة  أن  مع  هذا كله 
واختصاصها بِوقاتَا وما القياس منسدة وإذا نظر الناظر في أصل الصلاة واعدادها  

اشتملت عليه من عدد ركعاتَا واعادة ركوعها في كل ركعة وتكرر سجودها الي غيْ  
بِب   يسد  فهذا  وتفصيلا  جْلة  يفارقها  ول  الاتباع  علي  ومدارها  أفعالَا  من  ذلك 

 378القياس..ال 
Artinya: 

“Ini (tidak sahnya menerjemahkan al-Quran dalam shalat) semuanya 
berdasarkan pada alasan bahwa shalat itu dibangun di atas urusan ‘ta’abbud, 
ittiba’ (mengikuti Sunnah) dan larangan mengada-ada (berbuat bid’ah). Dan 
jalan qiyas tertutup atasnya. Jika seseorang melihat pada pokok shalat, 
persiapannya, kekhususannya, waktu-waktunya dan perkara yang dikandung 
olehnya yang berupa bilangan rakaat dan berulangnya ruku’ dan sujud dalam 
setiap rakaat dan lainnya, itu semuanya berkisar pada perbuatan ittiba’ dan 
tidak membedakan antara global dan perinciannya. Maka ini menutup pintu 
qiyas..dan seterusnya.”  

Yang demikian karena urusan ta’abbudi itu tidak bisa dipahami hikmahnya 

secara terperinci. Sa’duddīn al-Taftazānīal-Syāfi’i (w. 793H) menyatakan: 

َصحلِ مَعحقُولَ  مُ الأح  379الحمَعحنََ لِأَنَّ مِنح شَرحطِ الحقِيَاسِ أَنح يَكُونَ حُكح
Artinya:  

 
377 Sulaimān bin ‘Umar bin Manshūr al-‘Ujailiīal-Azhariī al-Jamal, Hāsyiah al-Jamal ‘Ala 

Syarh Minhāj al-Thullāb, Juz.III, (Dār al-Fikr,t.th), h. 48 

378 Abū Zakariya Muhyiddīn Yahyā bin Syarf al-Nawawi, al-Majmū’ Syarh al-Muhadzab, 

Juz.III, (Dār al-Fikr, t.th), h. 381 

 379 Sa’duddīn Mas’ūd bin ‘Umar al-Taftazanī al-Syāfi’i, Syarh al-Talwīh ‘Alā al-Taudhih 

limatn al-Tanqīh fī Ushūl al-Fiqh,Tahqīq Zakariya ‘Umairat, Juz.II, (Cet.I; Beirūt: Dār al-Kutub al-

‘Ilmiyah,1416H/1996M), h. 207 
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Ini karena termasuk dari persyaratan qiyas adalah bahwa hukum pokok (yang 

akan di-qiyaskan, pen) itu bisa dipahami maknanya (dimengerti alasannya).”  

Sehingga jika seseorang melakukan qiyas dalam urusan yang bersifat 

ta’abbudi, maka ia akan terjatuh pada perbuatan bid’ah. 

Oleh karena itu Ibnu Hajar al-Haitami al-Syafi’i menganggap bid’ahnya 

melantunkan adzan di liang lahat karena tidak boleh diqiyaskan dengan adzan di 

telinga bayi baru lahir. Ia pernah ditanya tentang mengumandangkan adzan ketika 

hendak menutup liang lahat. Ia menjawab: 

ءٌ وما نقُِلَ عن بَ عحضِهِمح فيه غَيْحُ مُعَوَّلٍ عليه..ال 380 عَةٌ إذح ل يَصِحَّ فيه شَيح  هو بِدح
Artinya: 

“Itu (mengumandangkan adzan) adalah bid’ah karena tidak ada satu riwayat 
pun yang shahih (dari Salaf). Sedangkan yang dinukilkan dari sebagian ulama 
tentang pembolehannya tidak perlu ditoleh (dianggap)….dan seterusnya.”  

Setelah membawakan ucapan al-Ashbahi, Ia menyatakan: 

عَةٌ وما أَشَارَ إليَحهِ من ضَعحفِ الحقِيَاسِ  وَبِهِ يُ عحلَمُ أنََّهُ مُوَافِقٌ لِمَا ذكََرحته من أَنَّ ذلك بِدح
ُ سُبححَانهَُ وَ   381تَ عَالََ أعَحلَمُ بِِلصَّوَابِ الحمَذحكُورِ ظاَهِرٌ جَلِي  يُ عحلَمُ دَف حعُهُ بِِدَحنََ تَ وَجُّهٍ وَاَللََّّ

Artinya: 

Dengan demikian dapat diketahui bahwa keterangannya mencocoki 
keteranganku bahwa perbuatan tersebut (adzan di liang lahat) adalah bid’ah. 
Dan apa yang diisyaratkan olehnya tentang lemahnya qiyas (yakni: 
mengqiyaskan adzan di liang lahat dengan adzan pada bayi baru lahir) adalah 
sangat jelas, bisa diketahui bantahannya dari sisi yang paling mudah. Wallahu 
subhanahu wata’ala a’lam bish shawab.”  
 

4. Mengangkat tangan ketika berdoa 

Mengangkat tangan ketika berdoa termasuk urusan ta’abbudi, yaitu perkara 

yang tidak bisa dinalar hikmahnya secara terperinci, karena bersifat tauqifiyah 

(mengikuti teks wahyu). Maka ‘sunnah tarkiyah’ bisa memasuki perkara ini. 

Imam al-‘Izz bin Abdussalam al-Syāfi’ī (w. 660 H) berkata: 

 
380 Ahmad bin Muhammad bin ‘Ali bin Ibnu Hajar al-Haitami al-Sa’dī al-Anshārī, al-Fatāwā 

al-Fiqhiyah al-Kubrah, Juz. II, ( al-Maktabah al-Islāmiyah, t.th), h. 17 

381 Ahmad bin Muhammad bin ‘Ali bin Ibnu Hajar al-Haitami al-Sa’dī al-Anshārī, al-Fatāwā 

al-Fiqhiyah al-Kubrah, Juz. II,…h. 18 

 



 
 

143  

وكذلك لا ترفع اليدان في دعاء التشهد؛ ولا يستحب رفع اليدين في الدعاء إلا في 
 المواطن التِ رفع فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه 

Artinya: 

“Demikian pula tidak usah mengangkat kedua tangan ketika doa tasyahud. 

Dan tidak dianjurkan mengangkat kedua tangan ketika berdoa kecuali di 

tempat-tempat yang mana Rasulullah saw. mengangkat kedua tangan beliau.”  

Contoh doa dengan mengangkat kedua tangan adalah doa setelah berwudhu. 

Abū Mūsā al-Asy’arī berkata: 

لعُِبَ يحدٍ  اللَّهُمَّ اغحفِرح  يَدَيحهِ فَ قَالَ:  النَّبُِّ  صلى الله عليه وسلم بِاَءٍ فَ تَ وَضَّأَ، ثَُُّ رَفَعَ  دَعَا 
اللَّهُمَّ   فَ قَالَ:  إِبحطيَحهِ،  بَ يَاضَ  وَرأَيَحتُ  عَامِرٍ.  مِنح  أَبِ  فَ وحقَ كَثِيٍْ  الحقِيَامَةِ  مَ  يَ وح عَلحهُ  اجح

 382.رواه متفق عليه خَلحقِكَ مِنَ النَّاسِ 
Artinya: 

Nabi saw. meminta air. Kemudian beliau berwudhu, lalu mengangkat kedua 
tangan beliau dan berdoa: “Ya Allah! Ampunilah Ubaid Abi Amir!” Dan aku 
melihat putihnya ketiak beliau. Beliau berdoa: “Ya Allah! Jadikanlah ia pada 
hari kiamat di atas kebanyakan manusia.” (HR.’Muttafaqun ‘Alaihi). 

Adapun contoh doa yang tidak perlu mengangkat kedua tangan adalah bagi 

seorang khathib ketika berdo’a di atas mimbar. Sebagian ulama Syafi’iyah 

menganggapnya sebagai ‘sunnah tarkiyah’. 

Syihabuddin al-Qalyubi al-Syafi’i (w. 1069) berkata: 

رَهُ للِحخَطِيبِ رَفحعُ الحيَدَيحنِ مُطحلَقًا 383  وَيُكح
Artinya: 

“Dan dibenci bagi khathib untuk mengangkat kedua tangan secara mutlak.”  

Dasar keterangan Syāfi’iyah di atas adalah atsar Umarah bin Ru’aibah ketika 

melihat Bisyir bin Marwān mengangkat kedua tangannya di atas mimbar. Sebagai 

berikut: 

قَ بَّحَ   عن عمارة بن رؤيبة، قال: رأى بشر بن مروان على المنبَ رافعا يديه، فقال: 
عَلَيحهِ وَسَلَّمَ مَا يزَيِدُ    ُ ِ الحيَدَيحنِ لَقَدح رأَيَحتُ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ هَاتَينح  ُ عَلَى أَنح يَ قُولَ  اللََّّ

بَعِهِ الحمُسَبِّحَةِ   384و أحمد .رواه  مسلم و أبوداودبيَِدِهِ هَكَذَا وَأَشَارَ بِِِصح
 

382 Muhammad bin Ismāil Abū Abdullāh Al-Bukhārī al-Ju’fī, Shahīh al-Bukhārī, Tahqīq 

Muhammad Zuhair bin Nāshir Al-Nāshir, Juz.VIII,...h.81 

 383 Ahmad Sulama al-Qalyubiy dan Ahmad al-Barlusiy ‘Umairah, Hāsyiyata Qalyubiy wa 

‘Umairah, Juz.I, (Beirūt: Dār al-Fikr, 1415H/1995M), h.179 
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Artinya:   

Umarah bin Ru’aibah ketika melihat Bisyir bin Marwan mengangkat kedua 
tangannya di atas mimbar. Ia berkata: “Semoga Allah menjadikan buruk kedua 
tangan ini. Aku telah melihat Rasulullah saw. tidak lebih dari berisyarat 
dengan jari telunjuknya demikian.” (HR. Muslim, Abu Dawud, Ahmad). 

Imam an-Nawawi berkata: 

 فيه أن السنة أن لا يرفع اليد في الطبة وهو قول مالك وأصحابنا وغيْهم 
Artinya: 

“Dalam hadits ini terdapat dalil bahwa termasuk Sunnah (tarkiyah) adalah 

tidak perlu mengangkat tangan dalam khutbah. Ini adalah pendapat Malik, 

para sahabat kami (Syafi’iyah) dan lainnya.” (Syarh al-Nawawi ala Muslim: 

6/162). 

5. al-Maslahat al-Mursalah 

Perkara-perkara yang dilakukan atau baru muncul setelah wafatnya Rasulullah 

saw. seperti pembukuan mushaf al-Quran, mencetak mata uang, shalat tarawih 

berjamaah dan sebagainya. Maka apakah perkara tersebut tidak termasuk ‘Sunnah 

Tarkiyah’ yang mana jika dilanggar akan terjatuh pada perkara bid’ah? 

Jawaban: 

Perkara tersebut tidak termasuk bid’ah karena tidak memenuhi kaidah ‘Sunnah 

Tarkiyah’ seperti tidak adanya faktor pendorong atau masih ada faktor penghalang 

ketika Rasulullah saw. masih hidup. 

Imam Ibnu Hajar al-Haitami al-Syafi’i berkata: 

العرب وجْع  اليهود من جزيرة  المقتضى في حياته تركه إخراج  بقولنا مع قيام  وخرج 
فإن   للتراويح  المانع كالاجتماع  لوجود  تركه  وما  فيه المصحف  يدخل  التام  المقتضى 

 .385المانع 
Artinya: 

“Dan dikecualikan dengan ucapan kami ‘tegaknya faktor pendorong ketika 
beliau masih hidup’, yaitu perbuatan beliau tidak mengusir kaum Yahudi dari 
Jazirah Arab dan tidak menghimpun mushaf al-Quran, serta perkara yang 
ditinggalkan karena adanya faktor penghalang seperti menghimpun jamaah 

 
384 Muslim bin Hajjaj Abū al-Hasan al-Qusyairī al-Naisabūrī,al-Musnad al-Shahīh al-

Mukhtashar, Tahqīq Muhammad Fu’ad Abdul Bāqī,Juz. II,...h.595 

 385 Ahmad bin Muhammad bin ‘Ali bin Hajar al-Haitamī, al-Fatāwā al-Hadītsiyah, Juz. I, 

(Dār al-Fikr, t.th), h. 200 
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shalat tarawih, karena faktor pendorong yang telah sempurna tersebut 
dihadang oleh faktor penghalang (seperti takut diwajibkan atas umat,).” 

Perkara yang dicontohkan oleh al-Haitami di atas kemudian disebut oleh para 

ulama usul fikih dengan ‘al-mashlahah al-mursalah’. 

Imam Badruddīn al-Zarkasyī al-Syāfi’i menjelaskan definisi ‘al-Maslahah al-

Mursalah’: 

دَارهِِ ، وَهُوَ الحمُعَبََُّ وَالحكَلَامُ فِيمَا جَهِلَ    “ عَنحهُ ب، أَيح سَكَتَ الشَّرحعُ عَنح اعحتِبَارهِِ وَإِهح
يَتح الحمَصَالِحِ   وَلَِذََا سَُِّ الحمُرحسَلِ”.  لَالِ  تِدح الِاسح وَيُ لَقَّبُ ب”  ” الحمُرحسَلَةِ “  مُرحسَلَةً   ”

  386.أَيح لحَ تُ عحتَبََح وَلحَ تُ لحغَ 
Artinya: 

“Membicarakan perkara yang didiamkan oleh syariat, apakah ia dianggap 

ataukah dilupakan, itulah yang dinamakan ‘al-mashlahah al-mursalah’, 

disebut juga dengan ‘istidlal mursal’. Disebut ‘al-mursalah’ karena tidak ada 

dalil yang menganggapnya ataupun yang meniadakannya.” 

E. Macam-Macam al-Tark. 

Menurut Muhammad Husain al-Jizānī dalam kitabnya, membagi Tark Nabi 

saw. menjadi lima bagian:  

a. Al-Tark al-Jibilī atau al-‘Adī. 387 

Yaitu sesuatu yang ditinggalkan oleh Rasulullah saw karena alasan naluri 

atau selera pribadi. Seperti keengganan Rasulullah saw. memakan daging dhabb 

(sejenis biawak padang pasir). Nabi saw. memberikan alasan dengan mengatakan: 

“Binatang itu tidak ada di tempat kaumku sehingga aku tidak berselera untuk 

memakannya.” Keengganan Nabi saw. ini setara dengan perbuatan yang Nabi 

saw. lakukan karena alasan naluri dan selera pribadi, sehingga tidak ada keharusan 

bagi umat Islam untuk meneladaninya. Jadi hukumnya mubah memakan dhabb.  

b. Al-Tark al-Khas bihi.388 

 
386 Abū Abdullāh Badruddīn Muhammad bin Abdullāh bin Bahadir al-Zarkasyī, al-Bahru al-

Muhīth fi Ushūl al-Fiqh,Juz.VIII,...h.83 

387 Muhammad bin Husain bin Hasan al-Jizānī, Sunnah al-Tark wa Dilalātihā ‘alā al-Ahkām 

al-Syar’iyyah,...h. 31 

388 Muhammad bin Husain bin Hasan al-Jizānī, Sunnah al-Tark wa Dilalātihā ‘alā al-Ahkām 

al-Syar’iyyah,...h. 32 
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Yaitu sesuatu yang ditinggalkan khusus bagi Rasulullah saw. Dan hal ini 

ditetapkan oleh dalil khusus, Seperti Rasulullah saw. meninggalkan makan 

bawang putih. Jadi hukumnya mubah memakan bawang putih bagi umatnya. 

c. Al-Tark al-Mashalahī. 389 

Yaitu sesuatu yang ditinggalkan oleh Rasulullah sebab mashlahah. Misalnya, 

(1) Karena takut diwajibkan bagi umatnya. Seperti keengganan Nabi saw. 

melanjutkan memimpin shalat malam berjamaah di bulan Ramadhan setelah 

beliau memimpin shalat malam berjamaah selama tiga hari berturut-turut. 

Beliau berhenti melakukan hal itu semata-mata karena takut hal itu akan 

diwajibkan bagi umatnya. 

(2) Karena khawatir akan dampak negatifnya. Seperti paling nyata ialah 

keputusan Nabi saw untuk tidak membangun al-Ka'bah Al-Musyarrafah di 

atas pondasi yang dibangun oleh Nabi Ibrahim a.s. Nabi saw. beralasan karena 

mereka masih baru saja meninggalkan masa kekafiran. 

Contoh juga Nabi saw. memutuskan untuk tidak menghukum mati orang yang 

menghina Nabi saw. dengan ucapan yang pantas mendapatkan sanksi hukum. 

Termasuk juga Nabi saw. meninggalkan membunuh orang-orang munafik. 

Nabi saw. beralasan bahwa khawatir kalau-kalau manusia kelak akan berkata 

bahwa Muhammad suka membunuh sahabat-sahabatnya.  

Contoh juga Rasulullah saw. meninggalkan tidak menshalati jenazah shahibud 

dain (orang yang punya hutang), dan tukang tipu, sebab hukuman bagi 

keduanya dan ancaman bagi siapa yang melakukan perbuatan tersebut.  

4. Al-Tark Bayanī atau al-Tark al-Tasyrī’ī.390 

Yaitu sesuatu yang ditinggalkan oleh Rasūlullāh saw. sebagai bentuk tasyrī’ 

kepada umatnya. Seperti Rasulullah saw. tidak pernah 

melakukan/menganjurkan adzan dan iqomat untuk shalat ‘Ied. Dan Rasulullah 

 
389 Muhammad bin Husain bin Hasan al-Jizānī, Sunnah al-Tark wa Dilalātihā ‘alā al-Ahkām 

al-Syar’iyyah,...h. 32 

390 Muhammad bin Husain bin Hasan al-Jizānī, Sunnah al-Tark wa Dilalātihā ‘alā al-Ahkām 

al-Syar’iyyah,...h. 33 
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saw. meninggalkan untuk merayakan peringatan hari kelahiran Rasulullah 

saw. yang masyhur dengan nama Maulid Nabi saw. 

Al-Tark al-Tasyri’iy inilah yang dimaksud dengan Sunnah Tarkiyah. 

Sunnah Tarkiyah ini dijadikan sebagai hujjah jika terkait masalah ibadah. 

Apabila sebab untuk melakukannya ada di zaman Rasulullah dan tidak yang 

menghalangi Nabi saw. melakukannya. Jika ada yang menghalangi Nabi tentu 

Nabi saw. akan menyebutkannya. Atau Nabi melakukannya kemudian 

meninggalkannya setelah Nabi saw. menjelaskan alasan mengapa Nabi saw. 

meninggalkannya. Seperti shalat tarawih.  

e). Al-Tark li ‘Adami al-Qudrah.391 

Yaitu sesuatu yang ditinggalkan oleh Nabi saw. karena tidak adanya 

kemampuan untuk melakukannya. Dan tidak adanya unsur kesengajaan.  

Pada hakikatnya al-tark Rasulullah saw. seperti ini tidak disebut 

sebagai al-tark, karena keadaannya tidak dikategorikan hakikat al-tark, karena 

al-tark sebagaimana penjelasan yang telah berlalu, al-tark khusus pada suatu 

perbuatan yang mampu untuk dilakukan.  

Di  antara contohnya, Rasulullah saw. meninggalkan memerangi orang 

yang tidak membayar zakat. Karena pengingkaran terhadap wajibnya zakat 

baru terjadi di zaman Abu Bakar r.a. dan Rasulullah saw. meninggalkan masuk 

wc karena wc  belum dikenal dan belum terpenuhi (baca: belum ada) di 

negeri-negeri kaum muslimin sebelum terjadinya al-Futūhāt. 

Sedangkang menurut Yahya bin Ibrahim Khalil membagi Tark Nabi saw. 

menjadi dua macam: 

1. Sesuatu yang benar-benar ada  ( أمر وجودي) 
Ini tercemin pada tindakan menahan diri dari perbuatan tertentu. Seperti 

meninggalkan perkara yang makruh atau haram. Termasuk meninggalkan 

sesuatu yang secara alamiah tidak sisukai  oleh manusia.392 

 
391 Muhammad bin Husain bin Hasan al-Jizānī, Sunnah al-Tark wa Dilalātihā ‘alā al-Ahkām 

al-Syar’iyyah,...h. 36 
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2. Sesuatu yang benar-benar tidak ada. ()عدم مُض  

Ini bukannlah sesuatu yang benar-benar ada, melainkan suatu kondisi di mana 

tidak ada alasan untuk melakukan sesuatu.393 

Apa yang ditinggalkan oleh Nabi saw.  kadang termasuk jenis yang pertama. 

Seperti tindakan Nabi saw. ketika meninggalkan sesuatu yang tadinya mubah karena 

diharamkan bagi Nabi saw. sendiri atau bagi Nabi saw. dan segenap umatnya, atau 

meninggalkan sesuatu yang tidak cocok dengan selera beliau. Dan terkadang 

termasuk jenis yang kedua seperti kebanyakan apa yang beliau tinggalkan yang akan 

dibahas di dalam tesis ini, karena Allah at-Tark jenis inilah yang dimaksud di sini.394 

Kedua jenis at-Tark itu bisa masuk ke dalam tasyri’ ini dan oleh karena itu 

menjadi sesuatu yang harus diikuti. Yang pertama seseorang akan mendapatkan 

pahala manakala dia meninggalkannya dengan niat menjalankan ketentuan yang ada. 

Ini sesuai dengan definisi yang dirumuskan oleh para ahli ushul fiqih untuk haram dan 

makruh. Sedangkan yang kedua seseorang akan mendapatkan pahala manakala dia 

meninggalkannya dan akan berdosa manakala ia melakukannya. Tatkala para ahli 

Ushul Fiqih berbeda pendapat tentang apakah al-Tark  itu termasuk perbuatan atau 

tidak, sesungguhnya yang mereka maksud ialah at-Tark jenis pertama yang diambil 

dari kata Nahi (larangan). Ada kelompok yang berpendapat bahwa hal itu termasuk 

perbuatan. Dan insya Allah ini adalah pendapat yang paling rajih (kuat).395 

Penulis kitab Al-Maraqi menyatakan                 

 هي مطلوب النب والكف فعل في صحيح المذهب نفكفنا بِل 
Artinya:  

 
392 Yahya bin Ibrahīm Khalīl, al-Sunnah Tarkiyah Mafhūmuha, Hujjiyatuha, Atsaruha, al-

Asilatu al-Wāridatu ‘Alaihā, Cet. II, ( Riyadh: Majalah al-Bayan, 1432 H), h. 50 

393 Yahya bin Ibrahīm Khalīl, al-Sunnah Tarkiyah Mafhūmuha, Hujjiyatuha, Atsaruha, al-

Asilatu al-Wāridatu ‘Alaihā,...h. 51 

394 Yahya bin Ibrahīm Khalīl, al-Sunnah Tarkiyah Mafhūmuha, Hujjiyatuha, Atsaruha, al-

Asilatu al-Wāridatu ‘Alaihā, terj Najib Junaidi, Sunnah Tarkiyah, (Yang Sunnah Untuk Ditinggalkan), 

h. 65 
395 Yahya bin Ibrahīm Khalīl, al-Sunnah Tarkiyah Mafhūmuha, Hujjiyatuha, Atsaruha, al-

Asilatu al-Wāridatu ‘Alaihā, terj Najib Junaidi, Sunnah Tarkiyah, (Yang Sunnah Untuk Ditinggalkan),  

h. 66 
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Kita menahan diri karena ada nahi larangan) adalah perintah Nabi 

Dan menahan diri adalah perbuatan menurut madzhab yang shahih.396 

Salah satu dalil yang menunjukkan bahwa meninggalkan sesuatu (al-tark) 

termasuk perbuatan ialah firman Allah dalam QS. al-Maaidah /4:63 

مَا كَانوُا  لبَِئحسَ  تَ  السُّحح لِهِمُ  وَأَكح  َ ثُح الإحِ قَ وحلَِِمُ  عَنح  بَارُ  َحح وَالأح نيُِّونَ  الرَّبَِّ هَاهُمُ  يَ ن ح لَوحلَا 
نَ عُونَ   يَصح

Terjemahnya: 

“Mengapa ulama-ulama dan pendeta-pendeta mereka tidak melarang mereka 
mengucapkan perkataan dusta dan memakan yang haram? Sungguh amatlah 
buruk apa yang perna mereka perbuat.”397  

Disini Allah swt. menyebut sikap mereka yang tidak mau melakukan 

pelarangan itu sebagai perbuatan.  

Juga sabda Nabi 

لِمُونَ مِنح لِسَانهِِ وَيَدِهِ  ُسح
لِمُ مَنح سَلِمَ الم ُسح

 398الم
 Artinya:  

“Orang Islam (yang baik) ialah orang yang orang-orang Islam lainnya selamat 

dari lisan dan tangannya.” 

Dan ucapan Sahabat Nabi : 

 منا العمل المضلل لئن قعدن والنب يعمل لذاك
Artinya: 

“Sungguh jika kita duduk berpangku tangan, sedangkan Nabi bekerja Itu 

adalah perbuatan yang salah dari kita.”399 

Sebagaimana diketahui bahwa tidak semua perbuatan Nabi saw. harus 

diteladani. Sebab, ada sebagian perbuatan Nabi saw. yang hanya boleh dilakukan oleh 

Nabi saja manakala ada dalil yang menunjukkan kekhususan tersebut. Dan ada pula 

 
396 Yahya bin Ibrahīm Khalīl, al-Sunnah Tarkiyah Mafhūmuha, Hujjiyatuha, Atsaruha, al-

Asilatu al-Wāridatu ‘Alaihā, terj Najib Junaidi, Sunnah Tarkiyah, (Yang Sunnah Untuk Ditinggalkan),  

h. 66 
397 Kementerian Agama, Al-Qur’an dan Terjemahan,...h. 
398 Muhammad bin Ismāil Abū Abdullāh al-Bukhārī al-Ju’fī, Shahīh al-Bukhārī. Tahqīq 

Muhammad Zuhair bin Nāshir Al-Nāshir, Juz.I,...h. 11 
399 Yahya bin Ibrahīm Khalīl, al-Sunnah Tarkiyah Mafhūmuha, Hujjiyatuha, Atsaruha, al-

Asilatu al-Wāridatu ‘Alaihā,...h. 52 



 
 

150  

perbuatan Nabi yang beliau lakukan berdasarkan tuntutan naluri dan tabiat beliau. 

Begitu pula hal-hal yang beliau tinggalkan tidak semuanya harus diteladani.400 

Pada prinsipnya apa yang dilakukan oleh Nabi menunjukkan bahwa hal itu 

mubah (boleh dilakukan) atau mustahab (dianjurkan). Sedangkan apa yang beliau 

tinggalkan pada prinsipnya menunjukkan makruh (sebaiknya ditinggalkan) atau 

haram (harus ditinggalkan). Ini setelah dilakukan penelitian bahwa apa yang beliau 

tinggalkan itu termasuk sesuatu yang harus diteladani, dan setelah dipastikan ada 

alasan yang menuntut dilakukannya hal itu dan tidak ada halangan yang 

mencegahnya.401 

Jika ada yang berkata bahwa Nabi kadangkala meninggalkan perbuatan yang 

mandub (dianjurkan), jawabnya ialah bahwa beliau meninggalkannya dalam rangka 

menetapkan syariat dan menerangkan bahwa yang beliau tinggalkan itu bukan perkara 

yang wajib (harus dilaksanakan). Jawaban untuk tindakan meninggalkan perkara yang 

mandub itu juga berlaku untuk tindakan mengerjakan perkara yang makruh. Sungguh, 

kendati hal ini sangat berat untuk disampaikan, sesungguhnya maslahat bayan 

(kepentingan untuk memberikan penjelasan) harus diutamakan apabila dihadapkan 

pada dua pilihan antara melakukan sesuatu atau tidak.402 

Abu Abdurrahman bin Ismail Al-Maqdisi mengatakan: "Yang keempat dari 

hal-hal yang menunjukkan bahwa suatu perbuatan dapat berfungsi sebagai bayan atau 

penjelasan) adalah meninggalkan sesuatu yang berpotensi dianggap wajib secara 

sengaja. Maka tindakan meninggalkan sesuatu itu menjadi bayan atau penjelasan 

bahwa sesuatu itu tidak wajib."403 

 
400 Yahya bin Ibrahīm Khalīl, al-Sunnah Tarkiyah Mafhūmuha, Hujjiyatuha, Atsaruha, al-

Asilatu al-Wāridatu ‘Alaihā, terj Najib Junaidi, Sunnah Tarkiyah, (Yang Sunnah Untuk Ditinggalkan),  

h. 67 
401 Yahya bin Ibrahīm Khalīl, al-Sunnah Tarkiyah Mafhūmuha, Hujjiyatuha, Atsaruha, al-

Asilatu al-Wāridatu ‘Alaihā, terj Najib Junaidi, Sunnah Tarkiyah, (Yang Sunnah Untuk Ditinggalkan),  

h. 67 
402 Yahya bin Ibrahīm Khalīl, al-Sunnah Tarkiyah Mafhūmuha, Hujjiyatuha, Atsaruha, al-

Asilatu al-Wāridatu ‘Alaihā, terj Najib Junaidi, Sunnah Tarkiyah, (Yang Sunnah Untuk Ditinggalkan),  

h. 68 
403 Yahya bin Ibrahīm Khalīl, al-Sunnah Tarkiyah Mafhūmuha, Hujjiyatuha, Atsaruha, al-

Asilatu al-Wāridatu ‘Alaihā, terj Najib Junaidi, Sunnah Tarkiyah, (Yang Sunnah Untuk Ditinggalkan),  

h. 68 
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Abul Husain Al-Bashri mengatakan: "Terkadang tindakan Nabi meninggalkan 

sesuatu dapat menjadi bayan atau penjelasan. Seperti peristiwa di saat Nabi 

meninggalkan (tidak melakukan) duduk (tasyahhud awal) pada rakaat kedua, lalu 

beliau diingatkan dengan bacaan tasbih tetapi beliau tidak kembali. Peristiwa ini 

menunjukkan bahwa duduk (tasyahhud awal) bukanlah rukun di dalam shalat."404 

 Imam Syathibi membahas dan merinci lebih dalam tentang macam-macam 

Tark Nabi saw. dan pembahasan Imam Syathibi ini semakin jelas bagi kaum 

muslimin bisa membedakan mana yang harus diteladani dan mana yang tidak. 

Diantaranya sebagai berikut: 

1. Sesuatu yang ditinggalkan oleh Nabi  saw. karena alasan naluri atau selera 

pribadi. Seperti keengganan beliau memakan daging dhabb (sejenis biawak 

padang pasir).405 

2. Sesuatu yang ditinggalkan oleh Nabi s demi menjaga hak orang lain. Seperti 

keengganan beliau mengkonsumsi bawang putih dan bawang merah. Hal ini 

juga tidak harus diteladani, karena termasuk hal-hal yang berlaku khusus bagi 

Nabi. Sebab, beliau pernah menyuruh seseorang mengkonsumsi rempah-

rempah tersebut.406 

3. Sesuatu yang ditinggalkan oleh Nabi saw. karena takut diwajibkan bagi 

umatnya. Seperti keengganan beliau melanjutkan memimpin shalat malam 

berjamaah di bulan Ramadhan setelah beliau memimpin shalat malam 

berjamaah selama tiga hari berturut-turut. Beliau berhenti melakukan hal itu 

semata-mata karena takut hal itu akan diwajibkan bagi umatnya.407 

 
404 Yahya bin Ibrahīm Khalīl, al-Sunnah Tarkiyah Mafhūmuha, Hujjiyatuha, Atsaruha, al-

Asilatu al-Wāridatu ‘Alaihā, terj Najib Junaidi, Sunnah Tarkiyah, (Yang Sunnah Untuk Ditinggalkan),  

h. 68 
405 Yahya bin Ibrahīm Khalīl, al-Sunnah Tarkiyah Mafhūmuha, Hujjiyatuha, Atsaruha, al-

Asilatu al-Wāridatu ‘Alaihā,...h. 53 
406 Yahya bin Ibrahīm Khalīl, al-Sunnah Tarkiyah Mafhūmuha, Hujjiyatuha, Atsaruha, al-

Asilatu al-Wāridatu ‘Alaihā,...h. 54 
407 Yahya bin Ibrahīm Khalīl, al-Sunnah Tarkiyah Mafhūmuha, Hujjiyatuha, Atsaruha, al-

Asilatu al-Wāridatu ‘Alaihā,...h. 54 
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4. Sesuatu yang ditinggalkan oleh Nabi saw. karena kasihan kepada umatnya. Ini 

lebih luas dari yang sebelumnya. Sebab, rasa kasihan itu boleh jadi timbul 

karena beliau mengetahui betapa besarnya minat para Sahabat untuk 

meneladani beliau. Sehingga beliau merasa khawatir bahwa hal itu akan 

memberatkan mereka.408 

5. Sesuatu yang ditinggalkan oleh Nabi saw. tetapi tidak berdosa apabila 

dilakukan. Seperti keengganan beliau mendengarkan nasyid yang dinyanyikan 

oleh dua orang budak wanita di rumah beliau pada waktu hari raya, tetapi 

beliau tidak melarang mereka melakukannya.409 

6. Sesuatu yang mubah dan tidak bermasalah yang beliau tinggalkan untuk 

memilih alternatif lain yang lebih baik dan lebih pantas bagi kedudukan dan 

posisi beliau. Misalnya, kita katakan bahwa pulang ke rumah isteri-isteri 

secara bergiliran bukanlah sesuatu yang wajib bagi Nabi , tetapi beliau selalu 

menjalankannya.410 

7. Sesuatu yang ditinggalkan oleh Nabi saw. karena khawatir akan dampak 

negatifnya. Contoh paling nyata ialah keputusan Nabi saw.untuk tidak 

membangun Ka'bah Al-Musyarrafah di atas pondasi yang dibangun oleh Nabi 

Ibrahim. Beliau beralasan karena mereka masih baru saja meninggalkan masa 

kekafiran.411 

8. Sesuatu yang beliau tinggalkan setelah beliau melakukannya dan tidak lagi 

melakukannya. Jika kita mengetahui bahwa sesuatu itu tadinya wajib, dapat 

kita pastikan bahwa tindakan beliau meninggalkannya berarti nasakh 

(penghapusan ketentuan hukum yang lama dengan yang baru). Dan hal 

semacam ini harus diikuti. Sebagai contoh menurut salah satu versi beliau 

 
408 Yahya bin Ibrahīm Khalīl, al-Sunnah Tarkiyah Mafhūmuha, Hujjiyatuha, Atsaruha, al-

Asilatu al-Wāridatu ‘Alaihā,...h. 54 
409 Yahya bin Ibrahīm Khalīl, al-Sunnah Tarkiyah Mafhūmuha, Hujjiyatuha, Atsaruha, al-

Asilatu al-Wāridatu ‘Alaihā,...h. 55 
410 Yahya bin Ibrahīm Khalīl, al-Sunnah Tarkiyah Mafhūmuha, Hujjiyatuha, Atsaruha, al-

Asilatu al-Wāridatu ‘Alaihā,...h. 56 
411 Yahya bin Ibrahīm Khalīl, al-Sunnah Tarkiyah Mafhūmuha, Hujjiyatuha, Atsaruha, al-

Asilatu al-Wāridatu ‘Alaihā,...h. 56 
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tidak lagi berwudhu setelah mengkonsumsi sesuatu yang dimasak dengan 

api.412 

9. Sesuatu yang ditinggalkan oleh Nabi tetapi diganti dengan sesuatu yang lain. 

Jadi sekali tempo beliau melakukan ini dan sekali tempo beliau melakukan itu. 

Inilah yang terjadi pada banyak sekali praktik sunnah yang memiliki beragam 

versi untuk memberikan kelonggaran dan kemudahan.413 

10. Sesuatu yang dilakukan oleh Nabi pada suatu kesempatan atau beberapa 

kesempatan, tetapi tidak beliau lakukan pada kesempatan-kesempatan yang 

lain. Ini berbeda dengan sesuatu yang pernah beliau lakukan tetapi tidak secara 

rutin, meskipun hampir sama. Salah satu contoh dari yang pertama ialah 

mengangkat tangan ketika berdo'a.414 

11. Sesuatu yang dilakukan oleh Nabi saw. dengan jumlah tertentu dan tidak 

pernah lebih dari itu. Jika dalam masalah ibadah setidaknya dapat dikatakan 

bahwa yang lebih utama ialah melakukan lebih dari jumlah tersebut. Salah 

satu contohnya ialah shalat malam.415 

12. Sesuatu yang sama sekali tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Salahn satu 

contohnya ialah Nabi tidak pernah melaksanakan shalat sunnah sebelum atau 

sesudah shalat Ied’ di tempat pelaksanaan shalat ‘Ied. Beliau juda tidak 

menganjurkan adzan dan iqamat sebelum shalat ‘Ied.416 

13. Sesuatu yang dilakukan atau ditinggalkan oleh Nabi menurut situasi dan 

kondisi yang beliau hadapi. Salah satu contohnya pandangan saya ialah Nabi 

pernah melaksanakan shalat di atas sandal, diriwayatkan oleh al-Bukhari dari 

Anas bin Malik. Namun dalam hadits shahih yang lain juga disebutkan bahwa 

 
412 Yahya bin Ibrahīm Khalīl, al-Sunnah Tarkiyah Mafhūmuha, Hujjiyatuha, Atsaruha, al-

Asilatu al-Wāridatu ‘Alaihā,...h. 57 
413 Yahya bin Ibrahīm Khalīl, al-Sunnah Tarkiyah Mafhūmuha, Hujjiyatuha, Atsaruha, al-

Asilatu al-Wāridatu ‘Alaihā,...h. 58 
414 Yahya bin Ibrahīm Khalīl, al-Sunnah Tarkiyah Mafhūmuha, Hujjiyatuha, Atsaruha, al-

Asilatu al-Wāridatu ‘Alaihā,...h. 59 
415 Yahya bin Ibrahīm Khalīl, al-Sunnah Tarkiyah Mafhūmuha, Hujjiyatuha, Atsaruha, al-

Asilatu al-Wāridatu ‘Alaihā,...h. 63 
416 Yahya bin Ibrahīm Khalīl, al-Sunnah Tarkiyah Mafhūmuha, Hujjiyatuha, Atsaruha, al-

Asilatu al-Wāridatu ‘Alaihā,...h. 65 
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Nabi pernah melaksanakan shalat dengan bertelanjang kaki maupun dengan 

alas kaki. Maka dapat dipahami bahwa beliau tidak pernah memaksakan diri 

untuk memakai atau melepas sandal untuk melaksanakan shalat.417 

F. Dhawābith (Batasan-Batasan) Sunnah Tarkiyah. 

Sikap Nabi saw meninggalkan suatu perbuatan tidak lepas dari tiga keadaan, 

sebagai berikut:  

1. Nabi saw meninggalkan suatu perbuatan karena tidak ada faktor pendorong, 

misalnya, Nabi saw tidak pernah memerangi orang-orang yang tidak mau 

membayar zakat. Karna tidak ada orang yang semacam ini di masa Nabi saw. 

maka perbuatan ini bukanlah sunnah yang harus diikuti bahkan jika terdapat 

faktor pendorong dan adanya orang yang tidak membayar zakat, maka 

mengerjakan apa Nabi saw. tinggalkan dalam hal ini (Nabi saw. meninggalkan 

memerangi, namun malah kita kerjakan yaitu kita perangi orang tersebut dengan 

dipimpin oleh penguasa maka hal ini disyariatkan dan tidak menyelisihi sunnah. 

Sebagaimana Abu Bakar memerangi orang yang tidak mau membayar zakat dan 

bahwasanya perbuatan ini (bahwa melakukan yang Nabi saw. tinggalkan adalah 

termasuk sunnah karena dengan tuntunan Nabi saw. :418  

2. Ada faktor pendorongnya, tetapi Nabi saw. tinggalkan karena ada faktor 

penghalang, misalnya, Nabi saw. meninggalkan shalat tarawih berjama’ah setelah 

Nabi saw melakukannya selama beberapa malam karena khawatir diwajibkan 

kepada umatnya. Maka meninggalkan hal ini, yaitu tidak mau shalat tarawih 

hanya mau shalat tarawih berjama’ah tiga malam saja, maka perbuatan semacam 

ini melanggar sunnah Nabi saw. bahkan jika hilang faktor penghalang yaitu 

dengan wafatnya Nabi saw. maka melakukan apa yang Nabi tinggalkan 

disyariatkan dan tidak menyelisihi sunnah Nabi saw. sebagaimana yang 

 
417 Yahya bin Ibrahīm Khalīl, al-Sunnah Tarkiyah Mafhūmuha, Hujjiyatuha, Atsaruha, al-

Asilatu al-Wāridatu ‘Alaihā,...h. 66 

418 Muhammad bin Husain al-Jizānī, Ma’ālim Ushūl al-Fiqh ‘Inda Ahli Sunnah wa al-

Jamā’ah,...h.133 
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dilakukan oleh Umar bin Khaththab r.a yang mengumpulkan manusia untuk 

shalat di belakang imam ketika shalat tarawih bahkan perbuatan ini adalah bagian 

dari sunnah Nabi saw. karena ini beramal dengan (muqtadha) konsekuensi dari 

sunnah Nabi saw.419 

3. Nabi saw meninggalkan suatu perbuatan padahal ada faktor pendorong dan tidak 

ada faktor penghalang, sikap Nabi saw. meninggalkan suatu perbuatan semacam 

ini adalah sunnah tarkiyah yaitu yang sesuai dengan sunnah, meninggalkannya. 

Misalnya tidak melafalkan niat ketika hendak shalat, tidak merayakan maulid, 

tidak berdo’a berjama’ah setelah shalat fardhu dengan diaminkan oleh makmum 

dan tidak ada adzan dan iqomat sebelum shalat ‘Ied. Bagian dari sunnah dalam 

bentuk ini, yaitu Sunnah Tarkiyah adalah prinsip/landasan yang sangat penting, 

kaidah yang sangat agung dengan kaidah ini, maka terjagalah hukum-hukum 

syari’at dan tertutuplah pintu bid’ah dalam agama.420  

Dengan demikian bahwa meninggalkan (ت رك) Rasulullah saw. terhadap sesuatu 

perkara adalah hujjah, maka wajib ditinggalkan apa yang ditinggalkan Rasulullah 

saw. dengan dua syarat: 

1. Sebab muqtadhī (faktor pendorong) untuk melakukan perbuatan itu ada pada zaman 

Rasulullah saw. 

2. Tidak ada yang menghalagi (Intifāu al-mawāni) 

Jika terpenuhi dua syarat ini maka sunnah hukumnya untuk meninggalkannya 

(sunnah tarkiyyah) karena telah sampai ilmu pada kita bahwa Rasulullah saw. tidak 

meninggalkannya melainkan supaya dijadikan sunnah untuk umatnya. 

Dari sini para ulama' telah mengeluarkan sebuah kaidah penting, yaitu bahwa 

setiap perkara yang Rasulullah saw. tidak ada halangan mengamalkannya dan ada 

 
419 Muhammad bin Husain al-Jizānī, Ma’ālim Ushūl al-Fiqh ‘Inda Ahli Sunnah wa al-

Jamā’ah,...h.133 

420 Muhammad bin Husain al-Jizānī, Ma’ālim Ushūl al-Fiqh ‘Inda Ahli Sunnah wa al-

Jamā’ah,...h.133 
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sebab-sebab ketika itu tetapi ditinggalkan, maka melakukannya adalah bid'ah, karena 

telah melanggar sunnah tarkiyyah. 

G. Sunnah Tarkiyah Dibangun Di atas Tiga Muqaddimah 

Menurut Muhammad Husain al-Jizānī sunnah tarkiyah dibangun di atas tiga 

muqaddimah, sebagai berikut:421 

1. Agama Islam telah sempurna. 

Keyakinan bahwa agama Islam telah sempurna dan syariat ini tidak 

membutuhkan tambahan dari orang yang mengada-ada, atau meralat orang-orang 

yang membuat ralatan, orang-orang yang menyusupkan suatu hal yang bukan bagian 

dari syariat. Sesungguhnya Allah swt. telah menyempurnakan syarit ini dan tidak 

akan menguranginya sama sekali dan Allah swt. telah ridha dan tidak akan murka 

sama sekali. 

2. Nabi saw. telah menyampaikan dan menjelaskan agama Islam  

Keyakinan bahwasanya Nabi saw. telah menjelaskan agama ini sejelas-jelasnya 

dan Nabi saw. telah melaksanakan kewajiban untuk bertabligh dan Nabi saw. 

melaksanakan dengan sebaik-baiknya maka tidaklah Nabi saw. tinggalkan satu pun 

dari perkara Agama ini, baik yang kecil maupun yang besar kecuali Nabi saw. telah 

sampaikan kepada umatnya.  

Oleh karena itu, para sahabat telah mengakui bahwa Nabi saw. telah 

menyampaikan risalah dan telah menunaikan amanah dan Nabi saw. meminta 

umatnya untuk bicara tentang hal tersebut di perkumpulan terbesar yaitu pada saat 

Nabi saw. di Hajatul Wada’ 

3. Allah swt. telah menjaga Agama Islam  

Keyakinan bahwasanya Allah swt. telah menjaga agama Islam dan 

melindunginya jangan sampai ada yang hilang sehingga tidak ada satupun agama ini 

yang hilang. Maka Allah swt. telah siapkan untuk agama ini berbagai sebab dan faktor 

 
421 Muhammad bin Husain al-Jizānī, Ma’ālim Ushūl al-Fiqh ‘Inda Ahli Sunnah wa al-

Jamā’ah,...h.132-133 
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sehingga mudalah menukil agama ini sampai kepada umat Islam hari ini dan terus 

selamanya.   

H. Cara Mengatahui Sunnah Tarkiyah     

1. Ulama Hanabilah.  

Sunnah tarkiyyah diketahui dengan satu dari dua jalan seperti yang disebutkan al-ulama 

Hanabilah yaitu Imam Ibnu al-Qayyim, ia berkata:
422

 

وَسَلَّمَ  عَلَيحهِ   ُ اللََّّ صَلَّى  لِتَرحكِهِ   لُهُمح  نَ قح أَحَدُهُماَ:  وَأمََّا  سُنَّةٌ؛  وكَِلَاهُماَ  نَ وحعَانِ،  فَ هُوَ 
لحهُمح وَلحَ   لهِِ في شُهَدَاءِ أُحُدٍ: وَلحَ يُ غَسِّ عَلحهُ، كَقَوح يُصَلِّ  تَصحريَُِهُمح بِِنََّهُ تَ رَكَ كَذَا وكََذَا وَلحَ يَ فح

َ  عَلَيحهِمح  بَينح جَْحعِهِ  في  لهِِ  وَقَ وح نِدَاءٌ  وَلَا  إقاَمَةٌ  وَلَا  أذََانٌ  يَكُنح  لحَ  الحعِيدِ  صَلَاةِ  في  لهِِ  وَقَ وح
هُمَا وَنَظاَئرِهُُ.  نَ هُمَا وَلَا عَلَى أثَرَِ وَاحِدَةٍ مِن ح ِ وَلحَ يُسَبِّحح بَ ي ح  الصَّلَاتَينح

ثَ رُهُمح أوَح وَاحِدٌ مِن ح  لِهِمح لِمَا لَوح فَ عَلَهُ لتََ وَف َّرَتح هِمَمُهُمح وَدَوَاعِيهِمح أوَح أَكح هُمح وَالثَّانّ: عَدَمُ نَ قح
لِهِ؛ فَحَيحثُ لحَ  هُمح ألَحبَ تَّةَ وَلَا حَدَّثَ بِهِ في مََحمَعٍ أبََدًا عُلِمَ أنََّهُ لحَ  عَلَى نَ قح قُلحهُ وَاحِدٌ مِن ح  يَ ن ح

الصَّلَاةِ   يَكُنح  بَ عحدَ  الدُّعَاءَ  وَتَ رحكِهِ  الصَّلَاةِ،  دُخُولهِِ في  عِنحدَ  بِِلنِّيَّةِ  الت َّلَفُّظَ  وَهَذَا كَتَرحكِهِ 
بِلَ الحمَأحمُومِينَ  تَ قح نُونَ عَلَى دُعَائهِِ دَائمًِ  مُسح  ا وَهُمح يُ ؤَمِّ

Artinya:  

"Adapun penukilan para shahabat terhadap al-tark Nabi ada dua macam, dan 

keduanya adalah sunnah: 

Pertama: Tashrih (kata-kata jelas) dari para sahabat meriwayatkan dengan 

redaksi yang jelas bahwa: “Rasulullah telah meninggalkan ini dan itu,” atau Nabi saw. 

tidak melakukannya', atau ungkapan semisalnya. Seperti perkataan perawi tentang 

pengurusan jenazah syuhada' Uhud: Nabi saw. tidak memandikan mereka dan tidak 

menshalati mereka, dan perkataan perawi tentang shalat ‘Ied, diriwayatkan bahwa 

Rasulullah saw. tidak ada adzan, tidak ada iqamah dan seruan sebelum 

pelaksanaannya. Dan juga perkataan perawi tentang shalat yang dijamak: 

diriwayatkan bahwa Nabi saw. tidak mengerjakan shalat sunnah disela-sela dua shalat 

yang dijamak maupun setelah keduanya selesai. 

 
422 Muhammad bin Abū Bakar bin Ayyūb Sa’ad Syamsuddīn Ibn Qayyim al-Jauziyah, I’lām 

al-Muwaqi’īn ‘an Rabb al-‘Alamīn, Tahqīq Muhammad Abdussalam Ibrahīm. Cet.I, Juz. II, (Beirūt: 

Dār al-Kutub al-’Ilmiyah,1411H),h. 281 
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Kedua: Tidak ada seorang sahabat pun yang meriwayatkan amalan tersebut 

kepada kita. Padahal seandainya Nabi saw. melakukannya niscaya semua sahabat, 

atau sebagian mereka, atau salah seorang dari mereka, pasti ada yang 

meriwayatkannya. Hal itu mengingat besarnya semangat dan kebutuhan mereka 

dalam menuntut ilmu agama. Namun karena tidak ada riwayat tentang 

pensyariatannya, maka jelaslah bahwa amalan tersebut tidak dilakukan oleh Nabi saw. 

Contohnya tidak melafalkan niat sebelum bertakbir untuk shalat dan berdoa bersama 

setelah shalat berjama’ah menghadap makmum kemudian makmum mengaminkan 

do’a imam secara terus-menerus.  

2. Ulama Syāfi’iyyah. 

Para ulama Syāfi’iyyah mempunyai metode tersendiri di dalam menukilkan 

bahwa suatu perkara termasuk sunnah tarkiyah: 

Pertama, adalah ucapan ulama Syāfi’iyyah bahwa ‘Rasulullah saw. tidak 

pernah melakukan perkara itu dan tidak pula memerintahkannya’ dan ucapan 

semisalnya. Maka dapat dipastikan bahwa ‘perkara itu’ termasuk ‘sunnah tarkiyah’. 

Di antara contohnya adalah penukilan Imam al-Nawawi al-Syafi’i terhadap 

‘sunnah tarkiyah’nya berisyarat ke kiblat dengan mulut ketika thawaf. Ia berkata: 

 423ولا يشيْ إلَ القبلة بِلفم لان النب صلى الله عليه وسلم ل يفعل ذلك
Artinya:  

Dan tidak perlu ber-isyarat ke kiblat dengan mulut, karena Nabi saw. tidak 

pernah melakukannya.” 

Maka perhatikanlah kalimat-kalimat kunci: Rasulullah saw. tidak pernah 

berbuat demikian atau Nabi saw. dan para sahabat tidak pernah melakukan demikian’ 

dan sebagainya. Ini semua menunjukkan ‘sunnah tarkiyah’. 

Kedua, adalah ucapan mereka bahwa ‘perkara itu tidak pernah dinukilkan dari 

al-Salaf, padahal motivasi untuk menukilkan dan menyebarkannya telah sempurna 

ketika itu’. Maka dapat dipastikan bahwa ‘perkara itu’ termasuk ‘sunnah tarkiyah’. 

 
423 Abū Zakariya Muhyiddīn Yahyā bin Syarf al-Nawawī, al-Majmū’ Syarh al-Muhadzadzab, 

Juz. VIII, (Dār al-Fikr,t.th), h.30   
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Imam Ibnu Daqīqil ‘Ied al-Syāfi’ī (w. 702 H), ia berkata: 

لو كان  يقولون:  م  أنََّ أعنّ:  يَُصَى؛  لا  فيما  ذلك  مثلَ  استعملوا  قد  الفقهاءَ  أنَّ 
 424لنُقِلَ 

Artinya: 

Bahwa para ahli fikih telah menggunakan cara penukilan seperti itu dalam 
banyak hal yang tidak terhitung. Maksudnya bahwa mereka berkata: 
“Seandainya perkara itu ada, tentu akan dinukilkan (oleh ulama Salaf,). 

Demikian pula menurut Abdurrahim al-Isnawi al-Syafi’i (w.772H), ia berkata: 

الثانّ: ما لو صح لتوفرت الدواعي على نقله كما يعلم أن لا بلدة بين مكة والمدينة 
 425ل..ال أكبَ منهما, إذ لو كان لنق

Artinya: 
“Perkara kedua (dari perkara yang diketahui kedustaannya): Sesuatu yang 
seandainya shahih keberadaannya, maka akan muncul banyak motivasi untuk 
menukilkannya sebagaimana telah diketahui bahwa tidak ada negeri di antara 
Makkah dan Madinah yang lebih besar daripada keduanya, karena jika 
seandainya ada, maka perkara tersebut akan dinukilkan..”  

Maka perhatikanlah kalimat-kalimat kunci ini: “Seandainya perkara itu ada, 

tentu akan dinukilkan dari al-Salaf padahal banyak motivasi untuk menukilkannya’ 

atau ‘Belum pernah dinukilkan sekali pun dari Nabi saw. perbuatan demikian’ dan 

sebagainya! Ini juga menunjukkan ‘sunnah tarkiyah. 

3. Ulama Hanafiyah. 

Madzhab Hanafiyah telah menetapkan kaidah sunnah tarkiyah dengan cara 

tidak meninggalkan sedikitpun keraguan tentang kehujjahan sunnah tarkiyah. Di 

antara kaidah penting yang dikemukakan oleh para ulama Madzhab Hanafi yaitu dua 

kaidah: 

يفعله   المتابعة كما تكون في الفعل تكون في الترك أيضا فمن واظب على فعل ما ل 
 .426الشارع فهو مبتدع 

 
424 Abū al-Fath Taqiyuddin Muhammad bin ‘Ali bin Wahb al-Qusyairī al-Mishrī, Ibnu Daqīqi 

al-‘Ied,  Syarh al-Imām bi Ahādits al-Ahkām, Juz.III, (Cet. III; Beirūt: Dār al-Nawadir,1430 H/2009 

M), h. 579 

425 Abdurrahman bin al-Hasan bin ‘Ali al-Isnawī al-Syāfi’ī, Nihāyah al-Sūl Syarh Minhāj al-

Wusūl, Cet.I,(Beirūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1420 H/1999 M), h. 262 
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Artinya:  

“Mengikuti (jejak Nabi saw.) di samping, berlaku dalam melakukan sesuatu 
juga berlaku dalam meninggalkan sesuatu. Maka Barang siapa yang 
membiasakan diri melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh 
Syari’(pemilik Syari’at Nabi saw. berarti ia telah melakukan bid’ah.” 

Dan Juga kaidah : 

  ومع ذلك ل   وأما ما كان المقتضي لفعله في عهده  موجودا من غيْ وجود المانع منه
يفعله ، فإحداثه تغييْ لدين الله تعالَ إذ لو كان فيه مصلحة لفعله، أو حث عليه، 

 427ة سيئة بل هو بدعة قبيح  ولما ل يفعله، ول يَث عليه، علم أنه ليس فيه مصلحة

Artinya:  

Adapun sesuatu yang ada alasan untuk melakukannya ada di zaman Nabi saw. 
dan tidak ada penghalang untuk melakukannya tetapi Nabi saw. tidak 
melakukannya, maka melakukan hal itu berarti melakukan perubahan terhadap 
Agama Allah swt. sebab, sekiranya sesuatu itu mengandung maslahat tentu 
Nabi saw. telah melakukannya atau menganjurkannya dan tatkala Nabi saw. 
tidak melakukannya dan tidak menganjurkannya berarti Nabi saw. mengetahui 
bahwa sesuatu itu tidak mengandung mashlahat, melainkan perbuatan bid’ah 
yang buruk.  

 Kaidah di atas didukung oleh Kamaluddin Muhammad bin Abdul Wahid 

salah ulama besar Madzhab Hanafi yang sangat teliti dan tidak fanatik kepada 

Madzhabnya. Perbincangan terfokus pada meninggalkan sesuatu yang pada masa 

Nabi saw. tidak halangan untuk melakukannya ada ada banyak alasan untuk 

melakukannya.  

Misalnya:  

Tidak memberlakukan adzan untuk shalat ‘Ied, tidak mewajibkan mandi untuk 

tiap-tiap shalat, tidak melaksanakan shalat malam nisfu sya’ban, tidak melakukan 

adzan untuk shalat tawawih, tidak memanjatkan do’a setelah melaksanakan shalat-

shalat sunnah secara berjama’ah, dan tidak pernah mengadakan khātaman al-Qur’an 

untuk orang-orang yang meninggal.  

4. Ulama Malikiyah. 

Para ulama Malikiyah mempunyai metode tersendiri di dalam menukilkan 

bahwa suatu perkara termasuk sunnah tarkiyah: 

 
426 Yahyā bin Ibrahīm Khalīl, al-Sunnah al-Tarkiyah Mafhūmuhā, Hujjiyatuhā, Atsaruhā, al-

Asilatu al-Wāridatu ‘Alaiha, (Riyādh: Majallah al-Bayān, 1432H), h.156 

427 Yahyā bin Ibrahīm Khalīl, al-Sunnah al-Tarkiyah Mafhūmuhā, Hujjiyatuhā, Atsaruhā, al-

Asilatu al-Wāridatu ‘Alaiha,...h.155 
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تِمَاعِ عَلَى صَوحتٍ   ئَةِ الِاجح رِ بِيَ ح ئَاتِ الحمُعَي َّنَةِ، كَالذكِّح يَ ح هَا: الحتِزاَمُ الحكَيحفِيَّاتِ وَالَح وَمِن ح
بَ  ُ عَلَيحهِ وَسَلَّمَ عِيدًا، وَمَا أَشح اَذُ يَ وحمِ ولَِادَةِ النَّبِِّ صَلَّى اللََّّ  428هَ ذَلِكَ.وَاحِدٍ، وَاتِّّ

Artinya: 

Dan diantara hal yang masuk dalam perkara bid’ah ini adalah mengadakan 
kaifiyat (tata cara) hai’at (keadaan) tertentu di dalam beribadah (kecuali yang 
datang keterangannya dalam agama), seperti mengadakan dzikir dengan cara 
berkumpul dengan dikomandoi (dipimpin) oleh seseorang, atau mengadakan 
perayaan pada hari kelahiran Nabi saw. (maulidan), atau semisal dengan itu. 

Jadi dari penukilan para ulama empat madzhab tersebut, maka dapat 

disimpulkan bahwa para ulama sepakat menjadikan sunnah tarkiyah sebagai hujjah.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
428 Ibrahīm bin Mūsā bin Muhammad al-Lakhamī al-Ghurnathī al-Syāthibī, al-I’tishām, 

Tahqīq Salim bin ‘Ied al-Hilalī Cet.I, (Saudi ‘Arabiyah: Dār Ibn Affān,1429 H), h. 53 
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BAB IV  

ANALISIS IMPLIKASI MAKNA SUNNAH TARKIYAH TERHADAP 

BEBERAPA MASALAH FURU’IYYAH 

A. Periode Nabi saw.  

1. Keengganan Rasulullah saw. untuk berlebih-lebihan (ghulluw) di dalam 

beribadah seperti yang dilakukan para pendeta. Sebagaimana dalam hadits Nabi saw. 

dari Anas bin Malik meriwayatkan: 

بََنََ   يَ قُولُ: أَخح عَنحهُ،   ُ اللََّّ رَضِيَ  مَالِكٍ  بحنَ  أنََسَ  عَ  أنََّهُ سََِ الطَّوِيلُ،  حُميَحدٍ  أَبِ  بحنُ  حُميَحدُ 
ألَُونَ عَنح عِبَادَةِ النَّبِِّ  طٍ إِلََ بُ يُوتِ أزَحوَاجِ النَّبِِّ صَلَّى اللهُ عَلَيحهِ وَسَلَّمَ، يَسح  جَاءَ ثَلاثَةَُ رَهح

عَلَيح  مُح تَ قَالُّوهَا، فَ قَالُوا: وَأيَحنَ نََحنُ مِنَ النَّبِِّ صَلَّى صَلَّى اللهُ  بَوُا كَأَنََّ هِ وَسَلَّمَ، فَ لَمَّا أُخح
عَلَيحهِ وَسَلَّمَ؟ قَدح غُفِرَ لَهُ مَا تَ قَدَّمَ مِنح ذَنحبِهِ وَمَا تَََخَّرَ، قاَلَ أَحَدُهُمح: أمََّا أنََ فإَِنِّّ   اللهُ 

اللَّيحلَ  أعَحتَزلُِ    أُصَلِّي  أنََ  آخَرُ:  وَقاَلَ  أفُحطِرُ،  وَلَا  رَ  الدَّهح أَصُومُ  أنََ  آخَرُ:  وَقاَلَ  أبََدًا، 
أنَ حتُمُ  فَ قَالَ:  إلِيَحهِمح،  وَسَلَّمَ  عَلَيحهِ  اللهُ  صَلَّى  اللََِّّ  رَسُولُ  فَجَاءَ  أبََدًا،  أتََ زَوَّجُ  فَلاَ  النِّسَاءَ 

أَ  وكََذَا،  قُ لحتُمح كَذَا  وَأفُحطِرُ،  الَّذِينَ  أَصُومُ  لَكِنِّّ  لَهُ،  وَأتَ حقَاكُمح للََِِّّ  شَاكُمح  لَأَخح إِنِّّ  وَاللََِّّ  مَا 
 429ب.رواه متفق عليه وَأُصَلِّي وَأرَحقُدُ، وَأتََ زَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنح رَغِبَ عَنح سُنَّتِِ فَ لَيحسَ مِنِّي

Artinya :  

Telah mengabarkan kepadai kami Humaid bin Abi Humaid al-Thawil, 
bahwasanya dia mendengari Anas bin Malik berkata: Tiga orang sahabat 
datang ke rumah istri-istri Nabi, mereka bertanya tentang badahnya Rasulullah 
saw. Setelah mendapat penjelasan, maka mereka merasa bahwa ibadah mereka 
tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan ibadahnya Rasulullah saw, 
sehingga mereka berkata: "di nama kedudukan ibadah kita bila dibandingkan 
dengan ibadahnya Nabi saw, padahal dosa Nabi saw. yang lalu dan yang akan 
datang telah diampun Allah! 

Lantas, salah seorang dari mereka berkata: “Aku akan shalat sepanjang 
malam, selamanya." Yang kedua mengatakan: 

“Aku akan teru berpuasa sepanjang tahun dan tidak akan berbuka, selamanya." 
Adapun yang ketiga mengatakan: 

“Aku akan menjauhi wanita dan tidak menikah, selamanya." Mendengar 
tentang sikap ketiga Sahabat itu, Rasulullah pun datang lalu berkata:  

 “Benarkah kalian yang berkata begini dan begitu? Ketahuilah, demi Allah, 
akulah hamba yang paling takut dan paling bertakwa kepada-Nya. Kendati 
demikian, aku puasa dan berbuka, aku shalat malam dan tidur, dan aku pun 
menikahi wanita. Barang siapa tidak menyukai isunnahkui (iyang iseperti itu), 
imaka ia ibukan termasuk igolongankui.(Hadits Muttafaq ‘Alaihi) 

 
429 Muhammad bin Ismāil Abū Abdullāh Al-Bukhārī al-Ju’fī, Shahīh al-Bukhārī, Tahqīq 

Muhammad Zuhair bin Nāshir Al-Nāshir, Juz.VII,...h. 2 
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Hadits yang mulia ini menjelaskan tentang sunnah tarkiyah yakni bagaimana 

Rasulullah saw. melarang seseorang beribadah dengan cara yang tidak disyariatkan. 

Perbuatan tiga orang sahabat tersebut terlihat sebagai ghulluw dalam beribadah 

sehingga menyalahi apa yang disunnahkan oleh Rasulullah saw. 

Kemudian maksud dari sunnah dari hadits atas adalah jalan selain kewajiban, 

sedangkan keengganan untuk melakukan sunnah Rasulullah saw. ada dengan 

memiliki jalan lain seperti jalan yang dilakukan oleh para pendeta yang terlalu 

memaksakan diri dan berlebih-lebihan di dalam ibadah, karena sunnah Rasulullah 

saw. adalah jalan yang lurus dan moderat sehingga Rasulullah saw. berbuka puasa 

agar kuat di dalam berpuasa, tidur agar kuat di dalam bangun malam, dan menikah 

untuk menjinakkan syahwat menjaga kesucian diri dan memperbanyak keturunan. 

Maka orang-orang yang tidak menyukai sunnah-sunnah Rasulullah saw. tersebut 

bukanlah termasuk jalanku, kecuali jika ketidaksukaan tersebut atas dasar menentang, 

maka maknanya adalah tidak termaksud di dalam agamaku.430    

Apabila diperhatikan, ketiga orang tersebut menghendaki kebaikan. Bahkan 

sama sekali mereka tidak menghendaki keburukan. Apalagi Ibnu Hajar berkata: “Dan 

dalam riwayat yang mursal dari Sai’d Ibnu al-Musayyib sebagaimana dikeluarkan 

oleh Abdurrazaq dalam Mushannafnya (6/167) bahwasanya tiga orang tersebut adalah 

Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin ‘Amr bin al-Ash dan Utsman bin Madz’un. 431  

Apakah perkataan salah seorang dari mereka “Saya akan menjauhi para 

wanita” tidak lain menunjukkan untuk beribadah kepada Allah swt. Perkataan salah 

seorang dari mereka “Saya akan shalat malam selama-lamaanya” menunjukkan ia 

akan sungguh-sungguh bermujahadah melawan hawa nafsunya demi beribadah sujud 

kepada Allah swt. Mereka memandang bahwa kehidupan dunia ini fana, lalu mereka 

 
430 Ahmad bin ‘Ali bin Hajar Abū al-Fadhl al-‘Asqalānī, Fathu al-Bārī Syarh Shahīh al-

Bukhārī, Juz.IX,...h. 105-106 

431 Abū Bakar Abdurrazaq bin Hamam bin Nafi’ al-Humairī al-Yamanī al-Sha’anī, al-

Mushannaf, Tahqīq Habiburrahmān al-‘Ahzmaī, Juz. VI, (Cet.II; Beirūt: al-Maktab al-Islāmī,1403 H), 

h. 167 
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pun mengedepankan hak Allah daripada kesenangan kehidupan duniawi. Pada saat 

mereka mengetahui ibadah Nabi saw. yang telah dimaafkan dosa-dosanya, baik yang 

telah lampau maupun yang akan datang, mereka berkesimpulan bahwa ibadah mereka 

harus lebih banyak dari pada yang telah diamalkan oleh Nabi saw. Mereka 

berpandangan tidak ada jaminan ampunan dosa-dosa yang akan datang. Mereka 

beranggapan, barang siapa yang tidak dijamin ampunan dosa-dosanya maka harus 

berlebih-lebihan dalam beribadah dengan harapan memperoleh ampunan Allah swt. 

dengan beribadah yang berlebih-lebihan tersebut.  

Nabi saw. membantah persangkaan mereka dengan berkata:  

شَاكُمح وَأتَ حقَاكُمح للََِّّ   إِنِّّ لَأَخح

Artinya: 

Sesungguhnya aku adalah orang yang paling takut dan paling bertakwa kepada 

Allah swt. dibandingkan kalian.  

  Ucapan Nabi saw. ini untuk menjelaskan, bukan merupakan suatu kelaziman 

bahwa orang yang lebih takut kepada Allah swt. (karena belum jelas jaminan 

ampunan dosa) harus berlebih-lebihan dalam beribadah. Karena bagaimanapun juga, 

meskipun Nabi saw. telah diampuni dosa-dosanya, Rasulullah saw. yang lebih takut 

kepada Allah dibandingkan mereka. Akan tetapi, Nabi saw. tidak berlebih-lebihan 

dalam beribadah.432  

Nabi saw. tidak berkata kepada mereka “ Bersungguh-sungguhlah, teruskan 

niat baik kalian semoga Allah memberi taufik kepada kalian dan memudahkan 

kesungguhan kalian dalam beribadah keapda Allah swt. Namun Nabi saw. sama 

sekali tidak memberikan kesempatan kepada mereka. Tidak memandang niat baik 

mereka, karena amal yang hendak mereka lakukan tidak seperti yang dicontohkan 

Nabi saw. Bahkan Nabi saw. membantah perkataan mereka satu persatu, perkataan 

orang pertama. “Aku shalat (yaitu shalat malam) dan tidur” untuk membantah 

perkataan orang yang kedua. “ Dan aku menikahi para wanita” untuk membantah 

 
432 Ahmad bin ‘Ali bin Hajar Abū al-Fadhl al-‘Asqalānī, Fathu al-Bārī Syarh Shahīh al-

Bukhārī, Juz.IX,...h. 105  
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perkataan orang yang ketiga. Kemudian Nabi saw. mengakhiri bantahannya dengan 

perkataannya yang keras,“ Barang siapa yanag membenci sunnahku maka ia tidak 

termasuk dariku.”433  

2. Sebagian sahabat melakukan perbuatan-perbuatan ibadah yang tidak ada dalil 

khusus menunjukkan hal tersebut, Akan tetapi Nabi tidak mengingkarinya. Sebagian 

kaum muslimin menjadikan dalil perbuatan sahabat tersebut adanya bid’ah hasanah. 

Contohnya antara lain sebagai berikut: 

a. Kisah Khubaib yang shalat dua raka’at sebelum terbunuh, sebagaimana 

diriwayatkan oleh Imam al-Bukhārī dari Sahabat Abū Hurairah berkata: 

، قاَلَ لََمُح   تُ لُوهُ في الِْلِّ ِ،  فَ لَمَّا خَرَجُوا مِنَ الْرََمِ ليَِ قح عَتَينح خُبَ يحبٌ: ذَرُونّ أرَحكَعح ركَح
ِ، ثَُُّ قاَلَ: لَوحلَا أَنح تَظنُُّوا أَنَّ مَا بِ جَزعٌَ لَطَوَّلحتُ هَا عَتَينح  ....فَتَركَُوهُ، فَ ركََعَ ركَح

قتُِلَ  لِمٍ  مُسح امحرئٍِ  لِكُلِّ   ِ عَتَينح الرَّكح سَنَّ  هُوَ  خُبَ يحبٌ  فَكَانَ  الْاَرِثِ  ابحنُ   فَ قَتَ لَهُ 
اً 434ل.رواه البخاريصَبَح

 

Artinya: 
Pada saat mereka keluar dari daerah tanah haram untuk membunuh Khubaib di 
tanah halal maka Khubaib berkata kepada mereka, “Biarkanlah aku shalat dua 
rakaat. “ Mereka pun membiarkan Khubaib, lalu Khubaib shalat dua rakaat, 
setelah itu Khubaib berkata, “ Kalau bukan khawatir kalian menyangka aku 
ketakutan maka tentu aku akan memanjangkan shalatku.” Maka Khubaib pun 
dibunuh oleh Ibnu al-Hārits dengan demikian, Khubaib adalah orang yang 
mempelopori shalat dua rakaat bagi setiap muslim yang akan terbunuh dengan 
penuh kesabaran.(HR. al-Bukhāri) 

b. Kisah Bilāl yang selalu shalat dua raka’at setelah berwudhu. Padahal tidak ada 

dalil khusus yang menunjukkan sunnahnya shalat dua raka’at setelah wudhu. 

Rasulullah saw. pernah berkata kepada Bilāl:  

ُ عَنحهُ: أَنَّ النَّبَِّ صَلَّى اللهُ عَلَيحهِ وَسَلَّمَ قاَلَ لبِِلَالٍ: عِنحدَ صَلَاةِ   عَنح أَبِ هُرَي حرَةَ رَضِيَ اللََّّ
لَامِ، فإَِنِّّ سََِعحتُ دَفَّ نَ عحلَيح  رِ يََ بِلَالُ حَدِّثحنِّ بِِرَحجَى عَمَلٍ عَمِلحتَهُ في الِإسح َ الفَجح كَ بَينح

طَهُوراً، في سَاعَةِ  يَدَيَّ في النََّةِ  أتََطَهَّرح  أَنِّّ لحَ  مَا عَمِلحتُ عَمَلًا أرَحجَى عِنحدِي:  قاَلَ: 
   435.رواه البخاري ليَحلٍ أوَح نََاَرٍ، إِلاَّ صَلَّيحتُ بِذَلِكَ الطُّهُورِ مَا كُتِبَ لي أَنح أُصَلِّيَ 

 
433 Firanda Andirja Abidin, Bid’ah Hasanah, (Mengenal Bid’ah dan Sunnah),…h. 38 

434 Muhammad bin Ismāil Abū Abdullāh Al-Bukhārī al-Ju’fī, Shahīh al-Bukhārī, Juz. IV,..h. 

67 

435 Muhammad bin Ismāil Abū Abdullāh Al-Bukhārī al-Ju’fī, Shahīh al-Bukhārī, Juz. II,..h. 53 
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Artinya: 

Wahai Bilal, Kabarkanlah kepadaku tentang amalan yang paling memberikan 
pengharapan padamu yang telah kau kerjakan, karena aku mendengar gerakan 
kedua sandalmu di hadapanku surga.  
Bilal berkata, “Tidaklah aku mengerjakan suatu amalan yang paling 
memberikan pengharapan padaku daripada jika aku bersuci kapan saja di 
malam hari atau siang hari, kecuali aku shalat dengan bersuciku tersebut 
sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah swt. (HR. al-Bukhārī) 
 
 

c. Dari Rifa’ah bin Rafi’i, ia berkata:  

مًا نُصَلِّي وَراَءَ النَّبِِّ صَلَّى اللهُ عَلَيحهِ وَسَلَّمَ، عَنح رفِاَعَةَ بحنِ   ، قاَلَ: " كُنَّا يَ وح راَفِعٍ الزُّرَقِيِّ
وَلَكَ   رَب َّنَا  وَراَءَهُ:  رَجُلٌ  قاَلَ  دَهُ "،  لِمَنح حمَِ  ُ عَ اللََّّ قاَلَ: سََِ عَةِ  الرَّكح مِنَ  رأَحسَهُ  رَفَعَ  فَ لَمَّا 

حَمحدًا كَثِيْاً   دُ  قاَلَ: الْمَح أنََ،  تَكَلِّمُقَالَ: 
ُ
الم مَنِ  قاَلَ:  انحصَرَفَ،  فَ لَمَّا  فِيهِ،  مُبَاركًَا  طيَِّبًا 

تُ بُ هَا أوََّلُ  تَدِرُونََاَ أيَ ُّهُمح يَكح عَةً وَثَلاثَِيَن مَلَكًا يَ ب ح  436ب.رواه البخاريرأَيَحتُ بِضح
Artinya: 

Suatu hari kami shalat di belakang Rasulullah, maka pada saat Nabi saw. 
mengangkat kepala, Nabi saw. berkata, “Sami’allahu liman hamidah”. Lalu 
ada seorang di belakang Nabi saw. berkata:  ِدُ حَمحدًا كَثِيْاً طيَِّبًا مُبَاركًَا فِيه  ربَ َّنَا وَلَكَ الْمَح
Pada saat Nabi saw. selesai shalat maka Nabi saw. berkata: “Siapa tadi yang 
berbicara?” Orang itu berkata, “Saya” Nabi saw. berkata, “Aku melihat tiga 
puluh sekian malaikat berlomba-lomba siapa yang pertama di antara mereka 
yang mencatatnya.(HR.al-Bukhārī) 

Ada beberapa hal yang peneliti tegaskan sebagai berikut:  

Pertama: Perbuatan sahabat tergantung pada persetujuan (taqrir) dari Nabi 

saw. jika Nabi menyetujui dan men-taqrir-nya maka jadilah perbuatan tersebut 

dikenal dengan sunnah taqririyah. Selain itu contoh di atas merupakan perbuatan para 

sahabat sebelum turunnya ayat tentang sempurnanya agama. 437 

 Adapaun perbuatan bid’ah hasanah setelah wafatnya Nabi saw. maka 

bagaimana cara mengetahui taqrir atau persetujuan Nabi saw.?  

Ternyata tidak semua ijtihad sahabat disetujui oleh Nabi saw. Contohnya:  

(1) Nabi tidak menyetujui al-Barā’ bin ‘Āzib atas kesalahannya dalam 

mengucapakan lafal doa yang diajarkan Nabi saw. kepadanya, yaitu al-Barā’ 

 
436 Muhammad bin Ismāil Abū Abdullāh Al-Bukhārī al-Ju’fī, Shahīh al-Bukhārī, Juz. 

I,..h.159 

437 Firanda Andirja Abidin, Bid’ah Hasanah, (Mengenal Bid’ah dan Sunnah),…h. 229 
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telah mengubah lafal Nabi dengan Rasul. Di antara dalilnya adalah hadits al-

Barā’ bin ‘Azib bahwa Rasulullah saw.berpesan kepadanya: 

نَِ ثَُُّ   َيمح جَعَكَ فَ تَ وَضَّأح وُضُوءَكَ للِصَّلَاةِ ثَُُّ اضحطَجِعح عَلَى شِقِّكَ الأح تَ مَضح قُلح  إِذَا أَخَذح
رَغحبَةً  إلِيَحكَ  ريِ  ظَهح أَحتُ  وَأَلح إلِيَحكَ  أمَحريِ  تُ  وَفَ وَّضح إلِيَحكَ  هِي  وَجح تُ  لَمح أَسح إِنِّّ  اللَّهُمَّ 
وَلَا مَنحجَا مِنحكَ إِلاَّ إلِيَحكَ آمَنحتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أنَ حزلَحتَ وَبنَِبِيِّكَ   بَةً إلِيَحكَ لَا مَلحجَأَ  وَرَهح

أرَحسَ  عَلَى  الَّذِي  وَأنَحتَ  مُتَّ  لَتِكَ  ليَ ح مِنح  مُتَّ  فإَِنح  آخِرِ كَلَامِكَ  مِنح  عَلحهُنَّ  وَاجح لحتَ 
تَذحكِرَهُنَّ فَ قُلحتُ آمَنحتُ بِرَسُولِكَ الَّذِي أرَحسَلحتَ قاَلَ قُلح آمَنحتُ   الحفِطحرَةِ قاَلَ فَ رَدَّدحتَُنَُّ لِأَسح

 438. رواه مسلمبنَِبِيِّكَ الَّذِي أرَحسَلحتَ 
Artinya: 

Jika kamu mau pergi tidur, maka berwudhulah seperti wudhumu untuk 
shalat! Kemudian tidurlah di atas sisi kananmu! Kemudian bacalah: 
“Allahumma inni aslamtu wajhi ilaika, wafawwadltu amri ilaika, wa alja’tu 
zhahri ilaika, raghbatan wa rahbatan ilaika, laa malja’a walaa manjaa 
minka llaa ilaika. Aamantu bi kitabikalladzii anzalta, wabi nabiyyikalladzi 
arsalta” (Ya Allah, sesungguhnya aku menyerahkan wajahku kepada-Mu, 
aku menyerahkan urusanku kepada-Mu, aku menyandarkan punggungku 
kepada-Mu, dalam rangka berharap dan takut kepada-Mu, tidak ada tempat 
berlindung dan tempat menyelamatkan diri dari-Mu kecuali hanya kepada-
Mu, aku beriman dengan kitab yang Engkau turunkan dan dengan Nabi yang 
Engkau utus). Dan jadikanlah do’a tersebut sebagai akhir ucapanmu! Karena 
jika kamu mati pada malam itu, maka kamu akan mati di atas fitrah.” al-
Bara’ berkata: “Maka aku mengulang-ulangnya agar bisa menghafalnya. 
Kemudian aku berkata: “Aamantu bi rasuulikalladzi arsalta.” Maka Nabi 
saw. bersabda: “Katakan: “Aamantu bi nabiyyikalladzi arsalta!” (HR. 
Muslim). 

Al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalānī mengomentari hadits di atas: 

بَدَلَ   الرَّسُولَ  قاَلَ  مَنح  عَلَى  وَسَلَّمَ  عَلَيحهِ   ُ اللََّّ صَلَّى  رَدِّهِ  مَةِ في  كح الْحِ قِيلَ في  مَا  وَأوَحلََ 
لَا   راَرٌ  وَأَسح خَصَائِصُ  وَلََاَ  قِيفِيَّةٌ  تَ وح َذحكَارِ  الأح ألَحفَاظَ  أَنَّ  فَ تَجِبُ  النَّبِِّ  الحقِيَاسُ  خُلُهَا  يَدح

 439..الالحمُحَافَظةَُ عَلَى اللَّفحظِ الَّذِي وَرَدَتح بِهِ 
 

Artinya:  

“Pendapat yang paling utama tentang alasan pengingkaran Nabi saw. atas 
orang yang mengucapkan kata ‘Rasul’ sebagai ganti kata ‘Nabi’ adalah 
bahwa lafazh-lafazh dzikir itu bersifat tauqifiyyah (mengikuti teks wahyu). 
Dan lafazh-lafazh tersebut mempunyai kekhususan dan rahasia yang tidak 

 
438 Muslim bin Hajjaj Abū al-Hasan al-Qusyairī al-Naisabūrī, al-Musnad al-Shahīh al-

Mukhtashar, Tahqīq Majmū’ah min Muhaqiqīn, Juz. VIII,...h. 77 

439 Ahmad bin ‘Ali bin Hajar Abū al-Fadhl al-‘Asqalānī, Fathu al-Bārī Syarh Shahīh al-

Bukhārī, Juz.XI,...h. 112 
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dapat dimasuki melalui pintu qiyas (analogi). Maka wajib menjaga (tidak 
mengubah) lafazh yang datang dari syariat..” 

(2) Pengingkaran Rasulullah saw. terhadap hal-hal baru yang dilakukan oleh sahabat 

Abu Israel yang melakukan suatu amalan yang tidak dianggap sebagai cara 

pendekatan diri kepada Allah swt. di dalam syariat Islam. Hal ini terjadi ketika 

Abu Israel berdiri di bawah terik matahari ketika Rasulullah saw. sedang 

berkhutbah. Rasulullah saw. kemudian menanyakan sebabnya, para sahabat 

kemudian menjawab bahwa Abu Israel yang sedang bernadzar untuk terus berdiri 

dan tidak bernaung, tidak berbicara dan berpuasa. Lalu Rasulullah saw. 

memerintahkan agar Abu Israel itu untuk berbicara, bernaung, dan duduk serta 

meneruskan puasanya. Sebagaimana dalam riwayat Imam Malik: 

بََاَهُ عَنح   مَُا أَخح ، أَنََّ حَدَّثَنِّ يََحيَ، عَنح مَالِكٍ، عَنح حُميَحدِ بحنِ قَ يحسٍ، وَثَ وحرِ بحنِ زَيحدٍ الدِّيلِيِّ
دِيثِ عَلَى صَاحِبِهِ، أَنَّ رَسُولَ   رَسُولِ اِلله صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ، وَأَحَدُهُماَ يزَيِدُ في الْحَ

فَ قَالُوا:   اِلله صَلى هَذَا؟  بَِلُ  مَا  فَ قَالَ:  سِ  الشَّمح قاَئمًِا في  وَسَلمَ رأََى رَجُلاً  عَلَيهِ  الله 
فَ قَالَ رَسُولُ اِلله   وَيَصُومَ،  يََحلِسَ،  سِ، وَلاَ  الشَّمح مِنَ  تَظِلَّ  يَسح وَلَا  يَ تَكَلَّمَ،  أَنح لَا  نَذَرَ 

، وَلحيُتِمَّ صِيَامَهُ. صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ: مُرُوهُ فَ لحيَ تَكَلَّ  لِسح تَظِلَّ، وَلحيَجح  مح، وَلحيَسح
قاَلَ مَالِكٌ: وَلحَ أَسَحَعح أَنَّ رَسُولَ اِلله صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ أمََرَهُ بِكَفَّارَةٍ، وَقَدح أمََرَهُ رَسُولُ  

وَ  طاَعَةً،  مَا كَانَ للََِِّّ  يتُِمَّ  أَنح  وَسَلمَ  عَلَيهِ  صَلى الله  مَعحصِيَةً. اِلله  مَا كَانَ للََِِّّ  كَُ  رواه يَترح
 440مالك 

Artinya: 

Yahya meriwayatkan dari Malik dan Humaid bin Qais dan Thaur bin Tsabit 
al-Dilly bahwa mereka berdua meriwayatkan dari Rasulullah saw. masing-
masing menambahkan hadits yang lain dalam riwayatnya bahwa Rasulullah 
saw. melihat seorang laki-laki berdiri di bawah terik matahari dan bersabda: 
Kenapa orang itu? Lalu sahabat menjawab: Ia sedang bernadzar untuk tidak 
berbicara dan tidak bernaung dari terik matahari dan tidak duduk dan puasa. 
Lalu Rasulullah saw. bersabda: Suruhlah orang itu untuk berbicara, bernaung 
dan duduk, serta menyempurnakan puasanya. Malik berkata: dan saya tidak 
mendengar Rasulullah saw. memerintahkannya untuk membayar kaffarah. 
Rasulullah saw. memerintahkannya untuk menyemppurnakan perkara yang 

 
 440 Malik bin Anas al-Ashbahī, al-Muwaththa’, Tahqīq Basyar Ma’rūf, Juz.I, (Beirūt: Dār al-

Ghurab al-Islāmī,t.th), h. 609 
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menjadi ketaatan kepada Allah dan meninggalkan apa yang menjadi maksiat 
kepada Allah swt. (HR.Mālik) 

Dalam hadits yang mulia ini, Rasulullah saw. mengingkari sebagian dari apa 

yang dilakukaan oleh Abu Israel yaitu tidak berbicara, tidak bernaung dari terik 

matahari dan tidak duduk karena tidak memiliki dasar di dalam syariat baik dari al-

Qur’an atau sunnah Rasulullah saw. apalagi hal tersebut menyiksa diri sendiri dan 

tidak memiliki nilai ketaatan dan pendekatan diri kepada Allah swt. karena ketaatan 

adalah apa yang Allah dan Rasul-Nya perintahkan sebagai sarana untuk mendekatkan 

diri kepada Allah swt.   

(3) Pengingkaran Rasulullah saw. terhadap sahabat Abu Burdah yang menyembelih 

hewan kurban sebelum shalat ‘Ied. Sebagaimana dalam riwayat Bara’ bin ‘Azib:  

النَّ  مَ  يَ وح عَلَيحهِ وَسَلَّمَ  بحنِ عَازِبٍ، قاَلَ: خَطبََ نَا رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ  البََاَءِ  بَ عحدَ عَنِ  رِ  حح
كَنَا، فَ قَدح أَصَابَ النُّسُكَ، وَمَنح نَسَكَ  الصَّلَاةِ، فَ قَالَ: مَنح صَلَّى صَلاتََ نَا، وَنَسَكَ نُسح
، وَاللََِّّ لقََدح   قَ بحلَ الصَّلَاةِ، فتَِلحكَ شَاةُ لْحَمٍ، فَ قَامَ أبَوُ بُ رحدَةَ بحنُ نيَِارٍ، فَ قَالَ: يََ رَسُولَ اللََِّّ

تُ قَ بح  لٍ وَشُرحبٍ، فَ تَ عَجَّلحتُ، نَسَكح مُ أَكح يَ وح مَ  اليَ وح إِلََ الصَّلاةَِ، وَعَرَفحتُ أَنَّ  رجَُ  لَ أَنح أَخح
لِي، وَجِيْاَنّ فَ قَالَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيحهِ وَسَلَّمَ: تلِحكَ شَاةُ  تُ أهَح وَأَكَلحتُ، وَأَطحعَمح

 441.رواه البخاري لْحَمٍ 
Artinya:  

Dari al-Barra’ bin Azib berkata: Rasulullah saw. berkhutbah kepada kami 
pada waktu hari ‘Idul  adha, lalu ia bersabda: “Barang siapa yang 
melaksanakan shalat ‘Ied kemudian menyembelih hewan qurban sesuai aturan 
kami, maka dia telah mengamalkan qurban yang benar. Dan barang isiapa 
yang menyembelih qurban sebelum shalat, maka sembelihannya hanyalah 
sembelihan biasa (bukan sembelihan qurban) dan dia tidak dianggap 
melaksanakan qurban. (HR. al-Bukhari). Maka hendaknya ia menyembeli 
sembelihan yang lain sebagai gantinya).”Abu Burdah bin Niyar berdiri dan 
berkata, “Ya Rasulullah, saya menyembelih sembelihanku aku keluar untuk 
shalat ‘Ied, dan aku mengetahui bahwasanya hari ini adalah hari makan dan 
minum maka aku pun bersegera (menyembelihnya) lalu memakannya dan aku 
memberi makanan kepada keluargaku dan para tetanggaku.” Maka Nabi saw. 
berkata, “Daging sembelihanmu itu hanyalah daging biasa (bukan daging 
kurban) (HR. Al-Bukhārī) 

 Dalam riwayat lain Abu Burdah berkata:  

 
441 Muhammad bin Ismāil Abū Abdullāh Al-Bukhārī al-Ju’fī, Shahīh al-Bukhārī, Juz. II,...h. 
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بَحُ في بَ يحتِِ  بَ بحتُ أَنح تَكُونَ شَاتِ أوََّلَ مَا يذُح  442.رواه البخاري وَأَحح

Artinya: 

Aku ingin agar kambingku adalah kambing yang pertama kali disembelih di 

rumahku 

Dalam riwayat yang lain Abū Burdah berkata: 

لَ دَاريِ لِي وَجِيْاَنّ وَأهَح  443.رواه مسلموَإِنِّّ عَجَّلحتُ نَسِيكَتِِ لِأُطحعِمَ أهَح
Artinya: 

Ya Rasulullah aku segera memotong sembelihanku untuk memberi makan 

keluarga, para tetanggaku, dan para familiku. 

Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata,  

يَصِحَّ إِلاَّ إِذَا   قاَلَ الشَّيحخُ أبَوُ مَُُمَّدِ بحنُ أَبِ جَْحرَةَ وَفِيهِ أَنَّ الحعَمَلَ وَإِنح وَافَقَ نيَِّةً حَسَنَةً لحَ 
 444وَقَعَ عَلَى وَفحقِ الشَّرحعِ 

Artinya:  

“Abū Muhammad bin Abī Hamzah berkata, “Hadits ini menunjukkan bahwa 
suatu amalan meskipun dibangun di atas niat yang baik, namun jika tidak 
sesuai dengan syariat maka tidak sah.”  

Lihatlah bagaimana niat baik Abū Burdah tidak menjadikan sembelihan 

qurbannya diterima. Padahal ia melakukannya bukan karena sengaja melanggar 

syariat Rasulullah saw. Namun ia melakukannya karena tidak mengetahui hal 

tersebut. Apabila direnungkan pun bisa jadi ide Abū Burdah tersebut merupakan ide 

yang sangat cemerlang. Terlebih di zaman sekarang ini yang terkadang shalat ‘Iednya 

lama. Apabila para jama’ah pulang dari shalat dalam keadaan lapar dan hewan 

sembelihan qurban telah siap dihidangkan (karena telah disembelih sebelum shalat 

‘Ied) maka itu sungguh baik. Namun, ide yang cemerlang itu melanggar syariat Nabi 

 
442 Muhammad bin Ismāil Abū Abdullāh Al-Bukhārī al-Ju’fī, Shahīh al-Bukhārī, Tahqiq 

Muhammad Zuhair bin Nāshir Al-Nāshir, Juz. II,...h. 17 

443 Muslim bin Hajjaj Abū al-Hasan al-Qusyairī al-Naisabūrī, al-Musnad al-Shahīh al-

Mukhtashar, Tahqīq Majmū’ah min Muhaqiqīn, Juz. VI,...h. 74 

444 Ahmad bin ‘Ali bin Hajar Abū al-Fadhl al-‘Asqalānī, Fathu al-Bārī Syarh Shahīh al-

Bukhārī, Juz.X,...h.16 
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saw. Meskipun disertai dengan niat yang baik tidak dapat menjadikan amalan tersebut 

diterima.445 

Jika ternyata tidak semua ijtihad para sahabat dalam ibadah disetujui oleh 

Nabi saw. lantas dari mana para pelaku dan pencipta bid’ah hasanah mengetahui 

bahwasannya Nabi saw. pasti menyetujui bid’ah-bid’ah mereka? Padahal Nabi saw. 

telah bersabda, “Semua bid’ah sesat”.446 

Kedua: Shalat sunnah wudhu dan juga shalat sunnah sebelum dibunuh oleh 

musuh bukanlah suatu ibadah yang baru yang tidak pernah disyariatkan oleh Nabi 

saw. Tidaklah disebutkan bahwa shalat sunnah wudhu adalah kreasi Bilal. Akan 

tetapi, Nabi saw. hanya bertanya kepada Bilal tentang ibadah yang paling memberi 

pengharapan kepadanya. Tidak termaktub dalam riwayat-riwayat hadits ini bahwa 

Bilal telah menciptakan (melakukan bid’ah) shalat sunnah wudhu. 447 

Peneliti menegaskan bahwa perbuatan Bilāl tersebut sesuai perintah Nabi saw. 

dan tidaklah benar (yakni perlu dikaji ulang secara komprehensif) klaim bahwa Bilal 

melakukan bid’ah, pemahaman seperti itu sangat jauh dari sifat para sahabat yang 

dijelaskan oleh Allah swt. dalam al-Qur’an. 

Nabi saw. mengatakan, “Amalan apa yang menjadi andalanmu ?” Seolah-olah 

Nabi saw. mengatakan, ”Wahai Bilal, dari semua yang amalan yang aku ajarkan, 

amalan mana yang menjadi andalanmu?”. Karena amalan shalat sunnah wudhu sudah 

diajarkan oleh Nabi saw. kepada para sahabat yang lain. Dan peneliti berprasangka 

baik bahwa sahabat Bilal r.a. mengetahui juga amalan shalat sunnah wudhu tersebut. 

 Hadits yang mendukung perbuatan Bilal tersebut yang diriwayatkan oleh 

Imam al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Utsmān bin Affān setelah 

Utsmān menjelaskan tata cara wudhu yang sempurna sesuai ajaran Nabi saw.  

 
445Firanda Andirja Abidin, Bid’ah Hasanah, (Mengenal Bid’ah dan Sunnah),...h. 32 

446 Firanda Andirja Abidin, Bid’ah Hasanah, (Mengenal Bid’ah dan Sunnah),..h. 232 

447 Firanda Andirja Abidin, Bid’ah Hasanah, (Mengenal Bid’ah dan Sunnah),..h. 232 
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روِ بحنِ عَبحدِ اللََِّّ بحنِ  روِ بحنِ سَرححٍ وَحَرحمَلَةُ بحنُ يََحيَ   حَدَّثَنِّ أبَوُ الطَّاهِرِ أَحمحَدُ بحنُ عَمح عَمح
اللَّيحثِيَّ التُّجِيبُِّ قاَلَا أَخح  يزَيِدَ  بحنَ  ابحنِ شِهَابٍ أَنَّ عَطاَءَ  يوُنُسَ عَنح  بٍ عَنح  ابحنُ وَهح بََنََ 

بِوَضُوءٍ  عَنحهُ دَعَا   ُ عُثحمَانَ بحنَ عَفَّانَ رَضِيَ اللََّّ بََهَُ أَنَّ  بََهَُ أَنَّ حُمحراَنَ مَوحلََ عُثحمَانَ أَخح أَخح
هَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثَُُّ   فَ تَ وَضَّأَ فَ غَسَلَ كَفَّيحهِ ثَلَاثَ  ثَ رَ ثَُُّ غَسَلَ وَجح تَ ن ح مَضَ وَاسح مَرَّاتٍ ثَُُّ مَضح

رَى مِثحلَ ذَلِكَ ثَُُّ مَسَحَ  نََ إِلََ الحمِرحفَقِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثَُُّ غَسَلَ يَدَهُ الحيُسح غَسَلَ يَدَهُ الحيُمح
نََ إِلََ الحكَعح  لَهُ الحيُمح رَى مِثحلَ ذَلِكَ ثَُُّ  رأَحسَهُ ثَُُّ غَسَلَ رجِح ِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثَُُّ غَسَلَ الحيُسح بَينح

ُ عَلَيحهِ وَسَلَّمَ تَ وَضَّأَ نََحوَ وُضُوئِي هَذَا ثَُُّ قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ  قاَلَ رأَيَحتُ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
ُ عَلَيحهِ   ِ لَا يََُدِّثُ فِيهِمَا   هَذَا  وضوئي  نَو   توضأ  من وَسَلَّمَ صَلَّى اللََّّ عَتَينح ثَُُّ قاَمَ فَ ركََعَ ركَح

سَهُ غُفِرَ لَهُ مَا تَ قَدَّمَ مِنح ذَنحبِهِ  الحوُضُوءُ   قاَلَ ابحنُ شِهَابٍ وكََانَ عُلَمَاؤُنَ يَ قُولُونَ هَذَا  نَ فح
بَغُ مَا يَ تَ وَضَّأُ بِهِ أَحَدٌ للِصَّلَاةِ   448أَسح

Artinya: 

Telah menceritakan kepadaku Abu Ath Thahir Ahmad bin Amru bin Abdullah 

bin Amru bin Sarh dan Harmalah bin Yahya At Tujibi keduanya berkata, telah 

mengabarkan kepada kami Ibnu Wahb dari Yunus dari Ibnu Syihab bahwa 

'Atha' bin Yazid Al Laitsi telah menceritakan kepadanya, bahwa Humran 

budak Utsman, telah menceritakan kepadanya, bahwa Utsman bin Affan 

meminta air untuk berwudlu, kemudian dia membasuh dua tangan sebanyak 

tiga kali, kemudian berkumur-kumur serta memasuk dan mengeluarkan air 

dari hidung. Kemudian ia membasuh muka sebanyak tiga kali dan membasuh 

tangan kanannya hingga ke siku sebanyak tiga kali. Selepas itu, ia membasuh 

tangan kirinya sama seperti beliau membasuh tangan kanan, kemudian 

mengusap kepalanya dan membasuh kaki kanan hingga ke mata kaki sebanyak 

tiga kali. Selepas itu, ia membasuh kaki kiri, sama seperti membasuh kaki 

kanannya. Kemudian Utsman berkata, 'Aku pernah melihat Rasulullah saw. 

berwudlu seperti cara aku berwudlu.' Kemudian dia berkata lagi, 'Aku juga 

telah mendengar Nabi saw. bersabda: "Barangsiapa mengambil wudlu seperti 

cara aku berwudlu kemudian dia menunaikan shalat dua rakaat dan tidak 

berkata-kata antara wudlu dan shalat, maka Allah akan mengampunkan dosa-

dosanya yang telah lalu'." Ibnu Syihab berkata, "Ulama-ulama kami berkata, 

 
448 Abul Hasan Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim al-Qusyairiy al-Naisaburiy, al-Jami’ al-

Shahih (Shahih Muslim), Tahqiq Ahmad bin Rif’at bin Utsman Halamy, Muhammad ‘Azzat bin 

Utsman dan Abu Ni’matullah Muhammad Syukri, Juz. I, (Turki: Dar al-Thiba’ahal-‘Amirah, 1334 H), 

h. 141 
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'Wudlu ini adalah wudlu yang paling sempurnya yang dilakukan oleh 

seseorang untuk melakukan shalat." (HR. Muslim) 

Peneliti menegaskan bahwa pertanyaan Nabi saw. kepada sahabat Bilal r.a. 

tidaklah bermakna Bilal r.a. sebagai orang yang mengada-adakan (melakukan bid’ah) 

shalat sunnah wudhu. Sebab datang juga dalam hadits yang lain yang mendukung 

hadits Utsman bin Affan r.a. diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab shahihnya,  

مَيح  بحنِ  مُعَاوِيةَُ بحنُ  حَدَّثَنِّ مَُُمَّدُ بحنُ حَاتِِِ  ثَ نَا  دِيٍّ حَدَّ مُونٍ حَدَّثَ نَا عَبحدُ الرَّحمحَنِ بحنُ مَهح
ح   عَامِرٍ  بحنِ  بَةَ  عُقح عَنح  وَحلَانِّّ  الح إِدحريِسَ  أَبِ  عَنح  يزَيِدَ  ابحنَ  يَ عحنِّ  رَبيِعَةَ  عَنح  صَالِحٍ 

عُقح  عَنح  نُ فَيْحٍ  بحنِ  جُبَيْحِ  عَنح  عُثحمَانَ  أبَوُ  رعَِايةَُ  وَحَدَّثَنِّ  نَا  عَلَي ح قاَلَ كَانَتح  عَامِرٍ  بحنِ  بَةَ 
ُ عَلَيحهِ وَسَلَّمَ قاَئمًِ  تُ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ تُ هَا بعَِشِيٍّ فأََدحركَح بَتِِ فَ رَوَّحح بِلِ فَجَاءَتح نَ وح ا الإحِ

لهِِ  تُ مِنح قَ وح لِمٍ يَ تَ وَضَّأُ يََُدِّثُ النَّاسَ فأََدحركَح سِنُ وُضُوءَهُ ثَُُّ يَ قُومُ فَ يُصَلِّي مَا مِنح مُسح فَ يُحح
نََّةُ  هِهِ إِلاَّ وَجَبَتح لَهُ الح بِلٌ عَلَيحهِمَا بِقَلحبِهِ وَوَجح ِ مُقح عَتَينح وَدَ هَذِهِ فإَِذَا    ركَح قاَلَ فَ قُلحتُ مَا أَجح

فإَِذَا عُ  فَ نَظرَحتُ  وَدُ  أَجح لَهَا  قَ ب ح الَّتِِ  يَ قُولُ  يدََيَّ   َ بَينح جِئحتَ  قاَئِلٌ  قَدح رأَيَ حتُكَ  إِنِّّ  قاَلَ  مَرُ 
هَدُ أَنح لَا إلَِهَ  بِغُ الحوَضُوءَ ثَُُّ يَ قُولُ أَشح  آنفًِا قاَلَ مَا مِنحكُمح مِنح أَحَدٍ يَ تَ وَضَّأُ فَ يُ بحلِغُ أوَح فَ يُسح

ُ وَأَنَّ مَُُمَّدًا عَبحدُ اللََِّّ وَرَسُولهُُ إِلاَّ فتُِحَتح لَهُ أبَ حوَ  خُلُ مِنح أيَِّهَا إِلاَّ اللََّّ نََّةِ الثَّمَانيَِةُ يَدح ابُ الح
ثَ نَا مُعَاوِيةَُ بحنُ صَالِحٍ  بَُابِ حَدَّ ثَ نَا زَيحدُ بحنُ الْح بَةَ حَدَّ رِ بحنُ أَبِ شَي ح ثَ نَاه أبَوُ بَكح شَاءَ و حَدَّ

وَحلَانِّّ وَأَبِ عُثحمَا نَ عَنح جُبَيْحِ بحنِ نُ فَيْحِ بحنِ مَالِكٍ  عَنح رَبيِعَةَ بحنِ يزَيِدَ عَنح أَبِ إِدحريِسَ الح
عَلَيحهِ وَسَلَّمَ قاَلَ فَذكََرَ   ُ هَُنِِّّ أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ بَةَ بحنِ عَامِرٍ الح رَمِيِّ عَنح عُقح ضح   الْحَ

هَدُ أَنح لَا إلَِهَ إِلاَّ ا هَدُ مِث حلَهُ غَيْحَ أنََّهُ قاَلَ مَنح تَ وَضَّأَ فَ قَالَ أَشح دَهُ لَا شَريِكَ لَهُ وَأَشح ُ وَحح للََّّ
 449رواه مسلم  .أَنَّ مَُُمَّدًا عَبحدُهُ وَرَسُولهُُ 

Artinya: 

Telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Hatim bin Maimun telah 
menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Mahdi telah menceritakan 
kepada kami Muawiyah bin Shalih dari Rabi'ah -yaitu Ibnu Yazid- dari Abu 
Idris al-Khaulani dari Uqbah bin Amir. (dalam riwayat lain disebutkan) Dan 
telah menceritakan kepadaku Abu Utsman dari Jubair bin Nufair dari Uqbah 
bin Amir dia berkata, "Dahulu kami menggembala unta, lalu datanglah malam, 
maka aku mengistirahatkannya dengan memberikan makan malam. Lalu aku 
mendapati Rasulullah saw. berdiri berbicara kepada manusia. Dan dari 
sebagian sabdanya yang aku dengar adalah: 'Tidaklah seorang muslim 
berwudlu lalu menyempurnakan wudlunya, kemudian mendirikan shalat dua 
rakaat dengan menghadapkan hati dan wajahnya, kecuali surga wajib 
diberikan kepadanya." Uqbah berkata, 'Maka aku berkata, 'Alangkah baiknya 

 
449 Abul Hasan Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairiy al-Naisaburiy, Shahih Muslim, Tahqiq 

Muhammad Fu’ad ‘Abdul Baqiy, Juz. I, (Dar Ihya’ al-Turats, 1374 H/1955 M), h. 209 
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ini, 'tiba-tiba seorang pembicara di depanku berkata, 'Yang sebelumnya adalah 
lebih bagus'. Saat aku lihat, ternyata dia adalah Umar.' Uqbah lalu berkata, 
'Sesungguhnya aku telah melihatmu datang barusan." Umar lalu menyebutkan, 
"Tidaklah salah seorang di antara kalian berwudlu, lalu menyampaikan 
wudlunya atau menyempurnakan wudlunya kemudian dia bersaksi bahwa 
tidak ada tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan bahwa Muhammad 
adalah hamba dan utusan-Nya melainkan pintu surga yang delapan akan 
dibukakan untuknya. Dia masuk dari pintu manapun yang dia kehendaki'." 
Dan telah menceritakannya kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah telah 
menceritakan kepada kami Zaid bin al-Hubab telah menceritakan kepada kami 
Muawiyah bin Shalih dari Rabi'ah bin Yazid dari Abu Idris al-Khaulani dan 
Abu Utsman dari Jubair bin Nufair bin Malik al-Hadlrami dari Uqbah bin 
Amir al-Juhani bahwa Rasulullah saw. bersabda…Lalu dia menyebutkan 
hadits semisalnya, hanya saja dia menyebutkan, "Barangsiapa bersaksi bahwa 
tidak ada tuhan yang berhak disembah selain Allah semata, tidak ada sekutu 
bagi-Nya, dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-
Nya ".(HR. Muslim) 

  

Seandainya Amalan ini tidak terdapat dalam hadits Uqbah bin Amir r.a. dan 

Utsman bin Affan r.a. yang menyebutkan amalan ini. Kemudian murni atas ijtihad 

Bilal r.a. sendiri sehingga ia membuat amalan baru. Maka peneliti tegaskan Bilal 

melakukan shalat sunnah wudhu disetujui, dipuji dan tidak dilarang oleh Nabi saw. 

Inilah yang dikenal dengan istilah sunnah taqririyah yaitu sunnah yang ditetapkan 

atas persetujuan Nabi saw. Andaikan di zaman sekarang ada yang membuat amalan 

baru dalam agama, siapa yang dapat mentaqrir amalan tersebut, padahal Nabi saw. 

sudah wafat? Maka tidak sama amalan yang disetujui oleh Nabi saw. dengan amalan 

yang tidak disetujui oleh Nabi saw. Sehingga tidak benar hadits ini digunakan sebagai 

dalih untuk melakukan amalan-amalan baru dalam agama. 

Kemudian komentar para ulama tentang hadits Utsman bin Affan r.a. di 

antaranya Imam al-Nawawi berkata:  

جَْاَعَةٌ  قاَلَ  مُؤكََّدَةٌ  سُنَّةٌ  وَهُوَ  عَقِبَ كُلِّ وُضُوءٍ  ثَ رَ  فأََكح  ِ عَتَينح بَابُ صَلَاةِ ركَح تِحح اسح وَفِيهِ 
عَلُ هَذِهِ الصَّلَوَاتِ في أَ  حَابنَِا وَيَ فح هَِامِنح أَصح يِ وَغَيْح قاَتِ الن َّهح  450وح

Artinya: 

Dan dalam hadits tersebut, Anjuran (disunahkannya) shalat dua raka’at atau 

lebih setiap selesai berwudhu dan hukumnya sunnah mua’akkadah hal ini 

 

450 Abu Zakariya Muhyiddin Yahya bin Syaraf al-Nawawi, al-Minhaj Syarh Shahih Muslim 

bin al-Hajjaj, Juz. III, (Cet.II; Beirut: Dar Ihya’ al-Turats al-‘Arabiy, 1392 H), h. 108 
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dikatakan jama’ah pengikut Syafi’iyyah dan shalat tersebut dapat dikerjakan 

di waktu-waktu yang terlarang dan waktu lainnya (tidak terlarang) 

Dan Zakariya Al-Anshari dalam kitab “‘Asna Al-Mathalib” mengatakan, 

وُضُوئهِِ   عَقِيبَ  يُصَلِّيَ  )أَنح  تَ وَضَّأَ  لِمَنح  وَقحتٍ كَانَ )وَندُِبَ(  أَيِّ  ِ( في  عَتَينح ركَح
لِمٍ عَنح عُثحمَانَ لَِ  ُ عَنحهُ  بََِ مُسح  451رَضِيَ اللََّّ

Artinya: 

“Dianjurkan bagi yang berwudhu, (shalat dua rakaat setelah wudhu) pada 

waktu kapan pun.” Sebab hadits riwayat Muslim dari Utsman bin Affan r.a.” 

Dan Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz mengatakan,  

  وقت  أي   في  الوضوء  سنة  ركعتين  يصلي  الإنسان   توضأ  فإذا  الصلاة،  والمستحب
 452النهي وقت ولو

Artinya:  

Dan disunnahkan shalat, apabila seseorang telah berwudhu yaitu shalat dua 
raka’at (sunnatal wudhu) di waktu kapan saja walaupun waktu yang terlarang 
shalat.   

Dan Khalil Ahmad al-Saharanfury mengatakan,  

 453فيه استحباب صلاة ركعتين عقيب الوضوء
Artinya:  

Dan dalam hadits tersebut, Anjuran (disunahkannya) shalat dua raka’at setelah 

berwudhu. 

Dan Abdurrahman bin Muhammad bin Qasim al-‘Ashimiy mengatakan,  

 454وتسن الصلاة عقب الوضوء 
Artinya:  

 
451 Zakariya bin Muhammad bin Zakariya al-Anshariy, Asna al-Mathalib fi Syarh Raudhi al-

Thalib, Juz. I, (Dar al-Kitab al-Islamiy, t.th), h. 44  

 

452 Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, Fatawa Nur ‘ala al-Darbi, Jama’aha Muhammad bin 

Sa’ad al-Syuwair, Juz. XI, t.p. t.th), h. 58 

453 Khalil Ahmad al-Saharanfury, Badzlul Majhud fi Hilli Sunan Abi Daud, Juz. I, (Cet. I; al-

Hind: Markaz Syekh Abi al-Hasan al-Nadwi lil Buhuts wa al-Dirasat al-Islamiyah, 1427 H/ 2006 M), 

h. 512 

454 Abdurrahman bin Muhammad bin Qasim al-‘Ashimiy al-Hanbali, Hasyiyah al-Raudh al-

Murbi’ Syarh Zadi al-Mustaqni’, Juz. II, (Cet. I; t.p, 1397 H), h. 231 



 
 

176  

 Dan disunnahkan shalat setelah berwudhu. 

Dan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan,  

 455ويستحب أن يصلي ركعتين عقب الوضوء ولو كان وقت النهي وقاله الشافعية 

Artinya: 

“Dianjurkan shalat dua rakaat setelah berwudhu meskipun pada waktu yang 

dilarang untuk shalat, hal itu dikatakan oleh Syafi’iyyah.” 

Kesimpulan dari komentar para ulama di atas, maka peneliti menegaskan 

bahwa shalat yang dikerjakan Bilal r.a setalah berwudhu sesuai dengan sunnah Nabi 

saw. dan bukanlah suatu kebid’ahan.  

Demikianlah halnya juga dengan shalat sunnah dua raka’at yang dikerjakan 

oleh Khubaib, pada dasarnya bukanlah cara peribadatan yang baru. Sebab shalat 

dalam keadaan seperti yang dilakukan oleh Khubaib merupakan perkara yang sangat 

wajar apabila seoarang muslim mengetahui ia akan meninggal maka ia ingin 

beribadah kepada Allah swt. dengan ibadah yang agung. Di antara ibadah yang sangat 

agung adalah shalat. Shalat dalam kondisi ini termasuk dalam keumuman hadits: 

رٌ صَلَّى. عَنح حُذَي حفَةَ قاَلَ : كَانَ النَّبُِّ  صحيح   شرح  صلى الله عليه وسلم إِذَا حَزَبهَُ أمَح
 456البخاري 

Artinya: 

Dari Hudzaifah berkata: adalah Rasulullah saw. apabila mendapati perkara 

yang menyulitkan maka Nabi pun melaksanakan shalat. 

Dan juga firman Allah swt. dalam QS.al-Baqarah/1:45 

تَعِينُوا بِِلصَّبَحِ وَالصَّلَاةِ   وَاسح
Artinya: 

 Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu.457  

 
455 Abul Abbas Ahmad bin Abdul Halim bin Taimiyah al-Haraniy, al-Fatawa al-Kubra, Juz. 

V, (Cet.I; Beirut: Dar al-Ma’rifah, 1386 H), h. 345 dan Abdurrahman bin Muhammad bin Qasim al-

‘Ashimiy al-Hanbali, Hasyiyah al-Raudh al-Murbi’ Syarh Zadi al-Mustaqni’, Juz. II,...h. 252 

 

456 Ahmad bin ‘Ali bin Hajar Abū al-Fadhl al-‘Asqalānī, Fathu al-Bārī Syarh Shahīh al-

Bukhārī, Juz.III,...h. 172 
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Ketiga: Kalau pun shalat dua rakaat sebelum terbunuh oleh musuh merupakan 

kreasi Khubaib maka perbuatannya tersebut menjadi sunnah karena Khubaib lakukan 

semasa kehidupan Nabi saw.  

Al-Qsthalani berkata: 

خبيب فعل  صار  الشارع    وإنَّا  حياة  في  فعل  لأنه  وَسَلَّمَ صَلَّ سنّة  عَلَيحهِ   ُ اللََّّ  ى 
 458، واستحسنه

Artinya:  

Dan hanyalah perbuatan Khubaib itu menjadi sunnah karena dikerjakan di 

masa kehidupan Nabi saw. dan dianggap baik oleh Nabi saw.  

Ia juga berkata:  

ُ عَلَيحهِ وَسَلَّمَ صَ لأنه فعل في حياته  وإنَّا صار ذلك سنّة  459فاستحسنه وأقرهّ لَّى اللََّّ

Artinya:  

Hanyalah hal itu menjadi sunnah karena dikerjakan di masa kehidupan Nabi 

saw. lalu dianggap baik oleh Nabi saw.dan disetujui oleh Nabi saw. 

Adapun setelah meninggalnya Nabi saw. maka bagaimana cara mengetahui 

suatu bid’ah hasanah disukai dan disetujui oleh Nabi saw. atau sebaliknya 

membencinya?.  

 Keempat: Adapun perkataan Ibnu Hajar tentang hadits Rifa’ah bin Rafi’    

عَلَى   بِهِ  تُدِلَّ  مُاَلف وَاسح غيْ  إِذا كَانَ  مَأحثوُرٍ  غَيْحِ  الصَّلَاةِ  في  رٍ  ذكِح دَاثِ  إِحح جَوَازِ 
أَنَّ   وَعَلَى  مَعَهُ  مَنح  عَلَى  يُشَوِّشح  لحَ  مَا  رِ  بِِلذكِّح الصَّوحتِ  رَفحعِ  جَوَازِ  وَعَلَى  للمأثور 

الح  وَأَنَّ  بغَِيْحِ كَراَهَةٍ   َ اللََّّ يََحمَدُ  الصَّلَاةِ  في  عَلَيحهِ الحعَاطِسَ   ُ يَ تَ عَينَّ لَا  بِِلصَّلَاةِ  مُتَ لَبِّسَ 
مِيتُ الحعَاطِسِ   تَشح

Artinya:  

Hadits ini dijadikan dalil boleh mengada-ngadakan dalam shalat suatu dzikir 
yang tidak ada ma’tsur (tidak ada contohnya dari Nabi saw. Jika tidak 

 
457 Kementerian Agama,  Al-Qur’an dan Terjemahan,...h. 7 

458 Ahmad bin Muhammd bin Abū Bakar bin Abdul Malik al-Qasthalānī al-Qutaibī, Irsyād al-

Sārī li Syarh Shahīh al-Bukhārī, Juz. V, (Cet.VII; Mesir: al-Mathba’ah al-Kubrā al-Umairyah, 1323H), 

h. 165  

459 Ahmad bin Muhammd bin Abū Bakar bin Abdul Malik al-Qasthalānī al-Qutaibī, Irsyād al-

Sārī li Syarh Shahīh al-Bukhārī,Juz. VI,...h. 261 
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menyelisih dzikir yang ma’tsur, serta bolehnya orang bersin memuji Allah, 
dan tidak makruh, orang sedang shalat tidak harus menjawab orang bersin 

Dalam pernyataan di atas, bukan berati al-Hafizh memandang bolehnya 

berbuat bid’ah hasanah secara bebas. Akan tetapi, Ibnu Hajar menyebutkan 

permasalahannya secara khusus, yaitu bolehnya berkreasi dzikir dalam shalat jika 

tidak bertentangan dengan dzikir yang datang dalam shalat jika tidak bertentangan 

dengan dzikir yang datang dari Nabi saw. Tentunya Ibnu Hajar tidak membolehkan 

kreasi dzikir dalam seluruh kondisi shalat, tentunya Ibnu Hajar bahkan tidak seorang 

ulama pun yang membolehkan bebas berkreasi dalam mencipkan dzikir-dzikir pada 

saat doa iftitah, ruku, sujud, duduk di antara dua sujud dan pada saat tasyahud.460  

Akan tetapi, sebagian ulama membolehkan kreasi dzikir atau doa dalam 

kondisi-kondisi, seperti pada saat berdo’a dalam sujud, atau doa setelah tasyahud dan 

sebelum salam.461   

B. Periode Para Sahabat. 

1. Penolakan para sahabat terhadap orang yang melakukan sesuatu yang tidak 

pernah dilakukan oleh Rasulullah saw. dan penegasan bahwa para sahabat tidak 

pernah melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh Rasulullah saw. Hal ini 

bisa dilihat dari pembukuan al-Qur’an dalam satu mushaf yang mana oleh sebagian 

kaum muslimin menjadikan dalil adanya bid’ah hasanah. Namun peneliti 

menegaskan bahwa pembukuan al-Qur’an dalam satu mushaf masuk dalam kaidah al-

mashlahah al-mursalah, dan tidak masuk dalam kaidah sunnah tarkiyah karena 

terdapat faktor penghalang di zaman Nabi saw. Maka ada baiknya peneliti 

menjelaskan tentang pengumpulan al-Qur’an ini secara lengkap sebagaimana yang 

diriwayatkan sahabat Zaid bin Tsabit, ia berkata:   

ثَ نَا ابحنُ شِهَابٍ، عَنح عُبَ يحدِ بحنِ   اَعِيلَ، عَنح إِب حراَهِيمَ بحنِ سَعحدٍ، حَدَّ ثَ نَا مُوسَى بحنُ إِسَح حَدَّ
لِ   أهَح تَلَ  مَقح رٍ  بَكح أبَوُ  إِلَيَّ  أرَحسَلَ  قاَلَ:  عَنحهُ،   ُ اللََّّ رَضِيَ  ثَبِتٍ  بحنَ  زَيحدَ  أَنَّ  السَّبَّاقِ، 

 
460 Firanda Andirja Abidin, Bid’ah Hasanah, (Mengenal Bid’ah dan Sunnah),...h. 235 

461 Abū Zakariya Muhyiddīn Yahyā bin Syarf al-Nawawī, al-Majmū’ Syarf al-Muhadzdzab, 

Juz. III, (Dār al-Fikr, t.th), h. 469 
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عَنحهُ: إِنَّ عُمَرَ أتَََنّ اليَمَامَةِ، فإَِذَا عُمَرُ    ُ رٍ رَضِيَ اللََّّ بحنُ الَطَّابِ عِنحدَهُ ، قاَلَ أبَوُ بَكح
تَحِرَّ القَتحلُ   شَى أَنح يَسح مَ اليَمَامَةِ بقُِرَّاءِ القُرحآنِ، وَإِنِّّ أَخح تَحَرَّ يَ وح فَ قَالَ: إِنَّ القَتحلَ قَدح اسح

هَبَ كَ  فَ يَذح بِِلحمَوَاطِنِ،  قُ لحتُ  بِِلقُرَّاءِ  القُرحآنِ،  عِ  تََحمُرَ بَِِمح أَنح  أرََى  وَإِنِّّ  القُرحآنِ،  مِنَ  ثِيٌْ 
هَذَا  عُمَرُ:  قاَلَ  وَسَلَّمَ؟  عَلَيحهِ  عَلحهُ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ  يَ فح ئًا لحَ  شَي ح عَلُ  تَ فح لعُِمَرَ: كَيحفَ 

حَتََّّ  يُ راَجِعُنِّ  عُمَرُ  يَ زَلح  فَ لَمح  خَيْحٌ،  ذَلِكَ    وَاللََِّّ  في  وَرأَيَحتُ  لِذَلِكَ،  ريِ  صَدح  ُ اللََّّ شَرحََ 
نَ تَّهِمُكَ، وَقَدح  رٍ: إِنَّكَ رَجُلٌ شَاب  عَاقِلٌ لاَ  الَّذِي رأََى عُمَرُ ، قاَلَ زَيحدٌ: قاَلَ أبَوُ بَكح

يَ لرَِسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيحهِ وَسَلَّمَ، فَ تَ تَ بَّعِ ا تُبُ الوَحح لقُرحآنَ فاَجْحَعحهُ، فَ وَاللََِّّ لَوح كُنحتَ تَكح
كَلَّفُونّ نَ قحلَ جَبَلٍ مِنَ البَِالِ مَا كَانَ أثَ حقَلَ عَلَيَّ مَِّا أمََرَنّ بِهِ مِنح جَْحعِ القُرحآنِ ، قُ لحتُ: 

عَلحهُ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيحهِ وَسَلَّمَ؟ ، قَ  ئًا لحَ يَ فح عَلُونَ شَي ح الَ: هُوَ وَاللََِّّ خَيْحٌ، كَيحفَ تَ فح
رٍ   بَكح أَبِ  رَ  لَهُ صَدح للَِّذِي شَرحََ  ريِ  صَدح  ُ يُ راَجِعُنِّ حَتََّّ شَرحََ اللََّّ رٍ  بَكح أبَوُ  يَ زَلح  فَ لَمح   "
وَصُدُورِ  وَاللِّخَافِ،  العُسُبِ  مِنَ  أَجْحَعُهُ  القُرحآنَ  فَ تَ تَ ب َّعحتُ  هُمَا،  عَن ح  ُ اللََّّ رَضِيَ  وَعُمَرَ 

هَا مَعَ أَحَدٍ الرّجَِ  ةََ الأنَحصَاريِِّ لحَ أَجِدح بةَِ مَعَ أَبِ خُزَيمح تُ آخِرَ سُورَةِ الت َّوح الِ، حَتََّّ وَجَدح
هِِ، }لَقَدح جَاءكَُمح رَسُولٌ مِنح أنَ حفُسِكُمح عَزيِزٌ عَلَيحهِ مَا عَنِتُّمح{ التوبة: حَتََّّ خَاتْةَِ    128  غَيْح

ُ، ثَُُّ عِنحدَ عُمَرَ حَيَاتَهُ، ثَُُّ عِنحدَ  رٍ حَتََّّ تَ وَفَّاهُ اللََّّ بَ راَءَةَ، فَكَانَتِ الصُّحُفُ عِنحدَ أَبِ بَكح
ُ عَن حهُ  صَةَ بنِحتِ عُمَرَ رَضِيَ اللََّّ  462ل.رواه البخاري حَفح

Artinya: 

Abu Bakar al-Shiddiq mengutus seseorang kepadaku (untuk memanggilku) 
tatkala peristiwa peperangan Yamamah. Tiba-tiba Umar duduk di sisinya. 
Lalu Abū Bakar berkata, "Umar telah datang kepadaku dan berkata, 
"Bahwasanya peperangan sangat sengit terhadap para qari' al-Qur'an dari 
kalangan para sahabat tatkala peperangan Yamamah (yaitu peperangan 
melawan pasukan Musailamah al-kadzdzāb si nabi palsu, yang mengakibatkan 
meninggalnya sekitar 700 para sahabat atau lebih). Aku khawatir jika terjadi 
peperangan yang sengit di seluruh peperangan maka akan hilang banyak dari 
ayat-ayat al-Qur'an. Menurutku hendaknya engkau memerintahkan untuk  
mengumpulkan al-Qur'an." Lalu aku (Abu Bakar) berkata, "Bagaimana aku 
melakukan suatu perbuatan yang tidak dikerjakan oleh Nabi saw. ?". Maka 
Umar berkata, "Demi Allah ini adalah perbuatan yang baik". Dan Umar terus 
menasehati aku untuk melakukannya hingga akhirnya Allah melapangkan 
dadaku terhadap perkara yang Allah telah melapangkan dada Umar 
terhadapnya. Dan aku lalu berpendapat sebagaimana pendapat Umar"  

Lalu Abū Bakar berkata kepadaku (Zaid bin Tsaabit), "Engkau adalah 
seorang pemuda yang cerdas yang kami tidak menuduh/ mencurigaimu, dan 

 
462 Muhammad bin Ismāil Abū Abdullāh Al-Bukhārī al-Ju’fī, Shahīh al-Bukhārī, Tahqīq 

Muhammad Zuhair bin Nāshir Al-Nāshir, Juz.VII,...h.183 atau Muhammad bin Hibban bin Ahmad bin 

Hibban bin Mu’adz bin Ma’bad al-Tamīmī, al-Ihsān fī Taqrīb Shahīh Ibn Hibbān, Tahqīq Syu’aib al-

Arna’uth, Juz.X, (Cet.I; Beirūt: Muassasah al-Risālah, 1408 H/1988 M), h. 360 
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engkau dulu telah menulis wahyu untuk Rasulullah saw. maka hendaknya 
engkau menelusuri al-Qur'an dan kumpulkanlah". 

Zaid berkata, "Demi Allah kalau seandainya Abu Bakar menugaskan 
aku untuk memindahkan sebuah gunung dari kumpulan gunung maka hal itu 
tidaklah lebih berat dari tugas Abu Bakar kepadaku untuk mengumpulkan al-
Qur'an".  

Aku berkata, "Bagaimana kalian melakukan sesuatu yang tidak 
dikerjakan oleh Rasulullah saw?". Abū Bakar berkata, "Demi Allah ini 
merupakan perkara yang baik". Dan Abu Bakar terus mendatangiku dan 
menasehatiku hingga akhirnya Allah melapangkan dadaku terhadap perkara 
yang Allah lapangkan dada Abu Bakar dan Umar terhadapnya". Maka akupun 
menelusuri al-Qur'an yang paling lengkap dari lembaran-lembaran (baik kertas 
atau kulit), dari batu-batu tulis, dari pelepah korma, dan dari dada-dada para 
lelaki (penghapal al-Qur'an), hingga aku mendapati akhir dari surat at-Taubah 
ada pada Khuzaimah bin Tsabit al-Anshariy, aku  tidak menemukan dari selain 
beliau. (yaitu ayat) : 

 لَقَدح جَاءكَُمح رَسُولٌ مِنح أنَ حفُسِكُمح عَزيِزٌ عَلَيحهِ مَا عَنِتُّمح 
Terjemahnya: 

Sungguh telah datang kepadamu seorang Rasul dari kaummu sendiri, berat 
terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan (keimanan dan 
keselamatan) bagimu, Amat belas kasihan lagi Penyayang terhadap orang-
orang mukmin463  ". 

Maka lembaran-lembaran Al-Qur'an tersebut berada di Abū Bakar hingga 
akhirnya Allah mewafatkan Abū Bakar, lalu berada di Umar hingga  Allah 
mewatkan Umar lalu berada di Hafshoh binti Umar. (HR.al-Bukhārī dan Ibnu 
Hibbān). 

Adapun penjelasan makna riwayat di atas dari beberapa sisi :  

Pertama: Nabi saw. telah memerintahkan untuk berpegang teguh dengan 

sunnah para al-Khulafā’ al-Rāsyidīn, diantaranya Abū Bakar. Nabi saw. bersabda: 

 464.رواه ابن ماجة فعليكم بسنتِ وسنة اللفاء الراشدين المهديين

Artinya: 

"Berpegang teguhlah dengan sunnahku dan sunnah para al-Khulafā’ al-

Rāsyidīn yang mendapat petunjuk setelahku"(HR. Ibnu Mājah). 

Dan mengumpulkan al-Qur'an adalah sunnahnya Abu Bakar yang umat Islam  

diperintahkan untuk melakukannya.   

 
463 Kementerian Agama,  Al-Qur’an dan Terjemahan,...h. 207 

464 Abū Abdullāh Muhammad bin Yazīd al-Qazawainī Ibnu Mājah, Sunan Ibn Mājah, Tahqīq 

Muhammad Fu’ad Abdul Bāqī, Juz.I (Beirūt: Dār al-Fikr, t.th), h. 15 
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Kedua: Al-Qur'an di zaman Nabi saw. telah terkumpulkan di dada-dada para 

sahabat, dan juga telah tertuliskan di lembaran-lembaran yang berada di sebagian 

sahabat.  

Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata : 

"Al-Qur'an telah tertulis di lembaran-lembaran, akan tetapi terpisah-pisah. 
Maka Abu Bakar pun mengumpulkannya pada satu tempat. Kemudian setelah 
itu tetap terjaga hingga akhirnya Utsmān bin 'Affān memerintahkan untuk 
menyalin dari lembaran-lembaran tersebut. Lalu disalinlah ke beberapa 
mushaf lalu dikirim oleh Utsmān ke kota-kota.465 

Firman Allah swt. dalam QS. al-Bayyinah/ 98 : 2 

لُو صُحُفًا مُطَهَّرَةً   رَسُولٌ مِنَ اللََِّّ يَ ت ح

Terjemahnya:  

"(Yaitu) seorang Rasul dari Allah (yaitu Muhammad) yang membacakan 

lembaran-lembaran yang disucikan (al-Quran)"466  

Ayat ini menunjukan bahwa al-Qur'an terlah tercatat di lembaran-lembaran 

yang suci. Rasulullah saw. pernah bersabda : 

تُ بُوا عَنِّّ ، عَنح أَبِ سَعِيدٍ   ُ عَلَيحهِ وَسَلَّمَ قاَلَ : لاَ تَكح ريِِّ ، أَنَّ رَسُولَ اِلله صَلَّى اللََّّ دُح الح
حُهُ    467.رواه مسلموَمَنح كَتَبَ عَنِّّ غَيْحَ الحقُرحآنِ فَ لحيَمح

Artinya:  

Dari Abū Sa’īd al-Khudrī berkata: Bahwasanya Nabi saw. bersabda: Janganlah 
kalian menulis dariku, barang siapa yang menulis dariku selain al-Qur'an maka 
hapuslah" 

Hadits ini menunjukan bahwa al-Qur'an telah tercatat di masa kehidupan Nabi 

saw. Dan tentunya mengumpulkan lembaran-lembaran itu semua dalam satu tempat 

maka bukanlah perkara yang diingkari.  

Ketiga: Mereka (para sahabat) mengumpulkan al-Qur'an dalam rangka 

merealisasikan firman Allah swt. dalam QS Al-Hijr/15 : 9 

 
465 Ahmad bin ‘Ali bin Hajar Abū al-Fadhl al-‘Asqalānī, Fathu al-Bārī Syarh Shahīh al-

Bukhārī, Juz.IX,...h. 13 

466 Kementerian Agama,  Al-Qur’an dan Terjemahan,...h. 597 

467 Muslim bin Hajjaj Abū al-Hasan al-Qusyairī al-Naisabūrī, al-Musnad al-Shahīh al-

Mukhtashar, Tahqīq Muhammad Fu’ad Abdul Bāqī,Juz. VIII,...h. 229 
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رَ وَإِنَّ لَهُ   لَْاَفِظُونَ إِنَّ نََحنُ نَ زَّلحنَا الذكِّح

Terejmahan: 

"Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan al-Quran, dan sesungguhnya 

Kami benar-benar memeliharanya"468  

Ayat ini memberikan jaminan tentang kesucian dan kemurnian al-Quran 

selama-lamanya. Dan diantara bentuk penjagaan Allah terhadap al-Qur'an adalah 

Allah memudahkan para sahabat untuk mengumpulkan lembaran-lembaran al-Qur'an 

sebagaimana yang dipelopori oleh Abū Bakar al-Shiddiq dan kemudian dilanjutkan 

oleh Utsmān bin 'Affān dengan penyalinan lembaran-lembaran tersebut dalam 

mushaf-mushaf.  

Oleh karenanya apa yang dilakukan oleh Abū Bakar adalah fardhu kifāyah 

dalam rangka menjalankan perintah Allah. Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata: "Ibnu al-

Baqillani berkata: Apa yang dilakukan oleh Abū Bakar merupakan fardhu kifāyah, 

dengan dalil sabda Nabi saw. "Janganlah kalian menulis dariku selain Al-Qur'an" 

digandengakan dengan firman Allah swt. dalam QS. al-Qiyaamah/ 75 : 17 

نَا جَْحعَهُ وَقُ رحآنهَُ   إِنَّ عَلَي ح

Terjemahnya: 

"Sesungguhnya atas tanggungan Kamilah mengumpulkannya (di dadamu) dan 

(membuatmu pandai) membacanya"469 

Dan juga firman Allah swt. dalam QS. al-A'la/ 87 : 18 

ُولََ   إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الأح

Terjemahnya: 

"Sesungguhnya ini benar-benar terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu"  

Dan firman Allah swt dalam QS. al-Bayyinah/ 98 : 2 

لُو صُحُفًا مُطَهَّرَةً   رَسُولٌ مِنَ اللََِّّ يَ ت ح

Terjemahnya: 

 
468 Kementerian Agama,  Al-Qur’an dan Terjemahan,...h. 262 

469 Kementerian Agama,  Al-Qur’an dan Terjemahan,...h. 577 
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"(Yaitu) seorang Rasul dari Allah (yaitu Muhammad) yang membacakan 

lembaran-lembaran yang disucikan (Al Quran)"470  

Maka seluruh perbuatan yang kembali pada (merealisasikan) pengumpulan 

dan penjagaan al-Qur'an maka hukumnya wajib kifayah. Dan itu semua adalah bentuk 

nasehat kepada Allah, Rasul-Nya, KitabNya, para pemimpin kaum muslimin dan 

kaum muslimin pada umumnya"471 

Karenanya Nabi saw. memiliki sekretaris-sekretaris  yang ditugaskan untuk 

menulis wahyu (al-Qur'an). Mereka menulis al-Qur'an yang didikte oleh Nabi saw. 

Tentunya ini merupakan isyarat dari Nabi saw. untuk mengumpulkan al-Qur'an 

setelah selesai seluruh penyalinan di lembaran-lembaran mereka. Tentunya Allah 

tatkala menjamin penjagaan Al-Qur'an bukanlah penjagaan secara otomatis akan 

tetapi penjagaan dengan sebab yang Allah siapkan yaitu menggerakan hati-hati para 

sahabat untuk mengumpulkan Al-Qur'an agar tidak ada yang hilang atau yang 

diperselisihkan keotentikannya. 

Keempat: Nabi saw. melarang untuk bersafar membawa mushaf ke negeri 

musuh. 

هُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيحهِ وَسَلَّمَ نَََى أَنح  ُ عَن ح   عَنح عَبحدِ اللََِّّ بحنِ عُمَرَ رَضِيَ اللََّّ
 472.رواه البخارييُسَافَ رَ بِِلقُرحآنِ إِلََ أرَحضِ العَدُوِّ 

Artinya: 

Dari Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah saw. melarang untuk bersafar 

membawa al-Qur'an ke negeri musuh. 

Ini merupakan isyarat bahwasanya al-Qur'an akan ada terkumpulkan di umat 

ini dan akan mudah di bawa dalam safar. 

 
470 Kementerian Agama,  Al-Qur’an dan Terjemahan,...h. 597 

471Ahmad bin ‘Ali bin Hajar Abū al-Fadhl al-‘Asqalānī, Fathu al-Bārī Syarh Shahīh al-

Bukhārī, Juz.IX,...h. 14 

472 Muhammad bin Ismāil Abū Abdullāh Al-Bukhārī al-Ju’fī, Shahīh al-Bukhārī, Tahqīq 

Muhammad Zuhair bin Nāshir Al-Nāshir, Juz.IV,...h. 56 
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Kelima: Pengumpulan al-Qur'an merupakan perkara yang disepakati oleh para 

sahabat, sehingga hal ini merupakan ijmak, dan ijmak merupakan hujjah.  

Keenam: Pengumpulan al-Qur'an dilakukan oleh para sahabat sesuai dengan 

kaidah "saddu dzarī'ah" dan "dār'ul mafāsid", yaitu dalam rangka untuk mencegah 

hilangnya sebagian al-Qur'an dan juga mencegah terjadinya perselisihan di antara 

umat di masa depan karena berselisih tentang al-Qur'an. Hal ini sebagaimana yang 

diisyaratkan oleh Umar bin Al-Khaththab, dan juga sebagaimana yang dilakukan oleh 

Utsman bin 'Affan dengan menyalin lembaran-lembaran yang dikumpulkan oleh Abu 

Bakar dalam beberapa mushaf lalu di bagi-bagikan di bebeparapa kota. Semuanya 

dilakukan agar kaum muslimin bersatu dan tidak berselisih.473 

Sebagai tambahan penjelasan peneliti menegaskan. 

Pertama: Jika ada yang berkata, "Jika mengumpulkan al-Qur'an merupakan 

bentuk penjagaan Al-Qur'an lantas kenapa Nabi saw. tidak melakukannya?"  

Jawabannya sebagaimana yang disampaikan oleh Ibnu Hajar al-'Asqalani, Ia 

berkata: "Al-Khaththabi dan yang lainnya berkata, "Dan ada kemungkinan 

bahwasanya Nabi saw. tidaklah mengumpulkan al-Qur'an dalam sebuah mushaf 

karena Nabi saw. menanti-nanti datangnya nasikh (ayat yang menghapus) yang 

menaskh-kan (menghapus) sebagian hukum-hukum al-Qur'an atau tilawahnya. 

Tatkala selesai turunnya al-Qur'an dengan wafatnya Nabi saw. maka Allah pun 

mengilhamkan kepada khulafā al-Rāsyidīn untuk mengumpulkan al-Qur'an sebagai 

bentuk penunaian janji yang benar bahwasanya Allah akan menjaga al-Qur'an bagi 

umat Muhammad semoga Allah menambah kemuliaan mereka. Dan permulaan 

penjagaan al-Qur'an dimulai melalui tangan Abu Bakr al-Shiddiq dengan 

musyawarah/masukan Umar.474 

Kedua:  Jika  diperhatikan,  pengumpulan  al-Qur'an bukanlah kreasi membuat 

suatu ibadah yang baru, sama sekali bukan. Ia justru suatu bentuk sarana untuk 

memudahkan kaum muslimin untuk beribadah dengan membaca dan mempelajari al-

 
473 Firanda Andirja Abidin, Bid’ah Hasanah, (Mengenal Bid’ah dan Sunnah),...h.  

474 Firanda Andirja Abidin, Bid’ah Hasanah, (Mengenal Bid’ah dan Sunnah),…h.218 
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Qur'an. Hal ini sangat berbeda dengan bid'ah-bid'ah hasanah yang kebanyakannya 

merupakan bentuk kreasi baru dalam beribadah. Seperti sholat model baru, dzikir 

model baru, perayaan  model  baru, ini  semua  adalah kreasi dalam beribadah. 

Adapun pengumpulan al-Qur'an sama sekali tidak ada kreasi dalam membuat suatu 

tata cara beribadah, bahkan dilakukan pengumpulan al-Qur'an dalam rangka 

memantapkan ibadah-ibadah yang sudah ada.475 

Oleh karena itu, para ulama menyebutkan bahwasanya pengumpulan al-Qur'an 

termasuk dalam al-Maslahah al-Mursalah. Sama seperti pembuatan sekolah-sekolah 

agama, pondok tahfizh al-Qur'an, ilmu sanad dan riwayat, ilmu al-Jarh wa at-Ta'dil, 

ilmu nahwu dan sharaf, semuanya bukanlah kreasi ibadah baru, akan tetapi sebagai 

sarana untuk bisa mengamalkan ibadah-ibadah yang sudah ada.476 

Ketiga: Lihatlah bagaimana Abu Bakar dan Zaid bin Tsabit pun hati-hati dan 

sempat berhenti dan berpikir panjang. Padahal jelas mengumpulkan al-Qur'an adalah 

perkara yang dibolehkan dan bentuk pengamalan dari firman Allah tentang penjagaan 

Al-Qur'an. Akan tetapi para sahabat tetap saja sangat berhati-hati untuk melakukan 

sesuatu yang "masih baru" yang tidak pernah dikerjakan oleh Nabi saw. Bahkan Zaid 

bin Tsabit mengatakan bahwa pekerjaan mengumpulkan al-Qur'an lebih berat 

daripada memindahkan sebuah gunung!. Lantas coba bandingkan dengan para kreator 

(pembuat) bid'ah-bid'ah hasanah, baik tata cara ibadah baru, baik model-model dzikir  

baru, sungguh  mereka sama sekali membuatnya tanpa ragu-ragu sedikitpun !477 

Ibnu Baththal berkata, "Abu Bakar dan Zaid bin Tsabit menghindar (dari 

mengumpulkan al-Qur'an) hal ini dikarenakan mereka berdua tidak mendapati 

Rasulullah saw. melakukannya. Maka mereka berdua benci untuk memposisikan diri 

mereka berdua sebagai posisi orang yang menambah-nambah kehati-hatiannya untuk 

agama melebihi kehati-hatian Rasulullah saw. Akan tetapi tatkala Umar 

mengingatkan mereka berdua akan faidah mengumpulkan al-Qur'an dan kekawatiran 

 
475 Firanda Andirja Abidin, Bid’ah Hasanah, (Mengenal Bid’ah dan Sunnah),…h. 219 

476 Firanda Andirja Abidin, Bid’ah Hasanah, (Mengenal Bid’ah dan Sunnah),…h. 219 

477 Firanda Andirja Abidin, Bid’ah Hasanah, (Mengenal Bid’ah dan Sunnah),…h. 220 
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terjadi perubahan kondisi di masa depan jika tidak dikumpulkan al-Qur'an sehingga 

al-Qur'an akan menjadi samar setelah tadinya dikenal, maka mereka berduapun 

mengambil inisiatif Umar bin al-Khatthab.478 

Kemudian peneliti menegaskan bahwa pembukuan al-Qur’an dalam satu 

mushaf hal ini termasuk al-mashalah al-mursalah dharuriyyah karena beberapa 

alasan:479 

 Pertama: Ia merupakan sarana untuk menjaga keauntentikan al-Qur’an dan 

bukan tujuan hakiki. Oleh karena itu sekarng al-Qur’an tidak sekedar berwujud 

mushaf, tetapi sudah direkam dalam kaset, CD, dan perangkat elektronik lainnya. 

Kedua: Meskipun sebeb-sebabnya ada di zaman Nabi saw. namun ketika itu 

ada yang menghalangi para sahabat untuk membukukannya. Karena ketika itu al-

qur’an belum turun seleuruhnya, dan sering terjadi nasakh (penghapusan hukum atau 

lafazh ayat tertentu). Padahal alasan untyuk membukukan sudah ada dan sarana tulis-

menulis pun ada.   

Ketiga: dengan dibukukannya dalam satu mushaf, penjagaan akan 

keauntentikan al-Qur’an menjadi lebih mudah. Lebih dari itu penulisan al-Qur’an 

dalam satu mushaf merupakan sunnahnya al-Khulāfā’ al-Rāsyidīn. Jadi tidak dapat 

dikatakan bid’ah.  

Bandingkan dengan bid’ahnya majelis dzikir jama’ah yang sering terlihat di 

televisi dan lain lain.  

Pertama: hal tersebut adalah tujuan hakiki, bukan sekedar sarana. Oleh karena 

itu, ia dianggap sebagai ibadah yang berdiri sendiri. 

Kedua: Sebab-sebab untuk mengadakannya sudah ada di zaman Nabi saw. dan 

tidak ada yang mengahalangi para sahabat untuk melakuknnya. 

Ketiga: Ia mengandung unsur memberatkan karena siafatnya menambah 

aktivitas iabadah seseorang. 

 
478 Ahmad bin ‘Ali bin Hajar Abu al-fadhl al-‘Asqalaniy, Fathu al-Bariy Syarh Shahih al-

Bukhariy, Juz.IX,....h. 13-14 

479 Firanda Andirja Abidin,  Bid’ah Hasanah,  (Mengenal Bid’ah dan Sunnah),… h. 134-136 
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Keempat: Tidak sesuai dengan misi syariat dan dalil syar’i, diantaranya firman 

Allah swt. dalam QS.al-A’raf/ 7 : 205. 

وَ  تَضَرُّعًا  نَ فحسِكَ  في  رَبَّكَ  وَلَا  وَاذحكُرح  صَالِ  وَالْح بِِلحغُدُوِّ  الحقَوحلِ  مِنَ  رِ  هَح الح وَدُونَ  خِيفَةً 
 تَكُنح مِنَ الحغَافِلِينَ 

Terjemahnya: 

Dan sebutlah (nama) Tuhannmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan 
rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara, di waktu pagi dan petang, dan 
janganlah kamu Termasuk orang-orang yang lalai.480 

2. Sikap Umar bin Khaththab menjadikan sunnah tarkiyah sebagai dalil tidak 

disyariatkan berkumpul berdo’a bersama, disebutkan dalam Mushannaf Ibnu Abi 

Syaibah. 

طَّابِ إعَنح أَبِ عُثحمَانَ، قاَلَ  لعُِمَرَ بحنِ الحَ مًا يََحتَمِعُونَ  ليَحهِ : كَتَبَ عَامِلٌ  ، أَنَّ هَاهُنَا قَ وح
لِمِيَن وَلِلَْ فَ يَ  للِحمُسح عُونَ  إليَحهِ عُمَرُ دح أَ مِيِْ، فَكَتَبَ  ، وَقَالَ قحبِلح وَأقَحبِلح بِِمح مَعَك، فأَقَ حبَلَ : 

للِح  سَوحطاًعُمَرُ  لي  أعَِدَّ  ضَرحبًِ  بَ وَّابِ:  أمَِيْهِِمح  عَلَى  أقَ حبَلَ  عُمَرَ  عَلَى  دَخَلُوا  فَ لَمَّا   ،
  481بِِلسَّوحطِ 

Artinya:  

"Diriwayatkan dari Abi Utsman (al-Nahdi) ia berkata: Salah seorang gubernur 
pada zaman khilafah Umar bin al-Khatthab menuliskan laporan yang isinya: 
Sesungguhnya di wilayah saya, ada suatu kelompok orang yang biasa 
berkumpul-kumpul kemudian berdoa bersama-sama untuk kaum muslimin dan 
pemimpin. Maka Umar membalas menulis surat kepadanya: menghadaplah 
kamu kepadaku dengan membawa orang –orang itu. Begitu orang itu akan 
datang, Umar berkata kepada petugas penjaga pintu, siapkan cambuk. Maka 
gubernur itu datang, dan tatkala mereka telah masuk ke ruangan, spontan 
Umar langsung memukul pemimpin kelompok itu dengan cambuk" 

Ada beberapa hal yang perlu peneliti tegaskan berkaitan dengan doa’ 

khususnya berdoa secara berjama’ah setelah selesai shalat fardhu yaitu sebagai 

berikut:  

Dari Abu Umamah berkata, ketika Rasulullah saw. ditanya,   

 
480 Kementerian Agama,  Al-Qur’an dan Terjemahan,...h. 176 

481 Abū Bakar bin Abū Syaibah Abdullāh bin Muhmmad bin Ibrahīm bin Utsmān bin al-

Khawasitī al-‘Abasiy, al-Kitab al-Mushannaf fī al-Ahādits wa al-Atsar. Tahqīq, Kamal Yūsuf al-

Hawat, Juz.V, (Cet.I: Riyādh: Maktabah al-Rusyd, 1409H), h. 290  
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عن أبِ أمامة، قال: قيل يَ رسول الله: أي الدعاء أسَع؟ قال: جوف الليل الْخر،  
 482هذا حديث حسن رواه ترمذي وقالودبر الصلوات المكتوبِت.

Artinya: 

Dari Abu Umamah, ia berkata: Ada  yang  bertanya:  Wahai  Rasulullah,  
kapan  doa  kita  didengar  oleh Allah? Nabi saw. bersabda: “Di akhir malam 
dan di akhir shalat wajib.  

Peneliti menegaskan dalam memahami hadits di atas terjadi khilaf di kalangan 

para ulama tentag makna  المكتوبِت الصلوات   peneliti memilih pendapat yang  ,ودبر 

mengatakan bahwa maknanya sebelum salam. Hal ini dikuatkan oleh pendapat para 

ulama yaitu Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam Zādul Ma‘ād (1/305) menjelaskan 

bahwa yang dimaksud akhir shalat wajib adalah sebelum salam. Dan tidak terdapat 

riwayat bahwa Nabi saw. dan para sahabat merutinkan berdoa meminta sesuatu 

setelah salam pada shalat wajib. Ahli fiqh masa kini, Syekh Ibnu Utsaimin berkata: 

Apakah berdoa setelah shalat itu disyariatkan atau tidak? Jawabannya: tidak 

disyariatkan. 483 Karena Allah swt. berfirman dalam QS. al-Nisa/ 4 : 103 

تُمُ الصَّلَاةَ فاَذحكُرُوا  اللَََّّ  فإَِذَا قَضَي ح

Terejemahnya: 

Jika  engkau  selesai  shalat,  berdzikirlah.484   

 Allah swt. berfirman  berdzikirlah‘,  bukan  berdo’alah’.  Maka  setelah  

shalat bukanlah waktu untuk berdo’a, melainkan sebelum salam. 

Adapun jika ingin melakukan berdo‘a setelah shalat (shalat wajib sesekali), 

maka peneliti memilih  untuk  berdo‘a  secara  individu  dengan beberapa hujjah :  

Pertama: Rasulullah saw. mengajarkan  untuk  berdo‘a  sendiri - sendiri, 

sebagaimana riwayat berikut ini : 

 
482 Muhammad bi ‘Isā bin Saurah bin Mūsa bin al-Dhahak al-Tirmizī, Sunan al-Tirmidzī, 

Tahqīq Ahmad Muhammad Syākir dan Muhammad Fu’ad Abdul Bāqī, Juz.V (Cet.III, Mesir: Syarikah 

Maktabah, 1395H/1975M), h. 526 

483 Muhammad bin Shālih al-Utsaimin, Fatāwā Nūr ‘alā al-Darbi, Juz. 19, (Cet. I; Muassasah 

Syekh Muhammad bin Shālih al-Utsaimin al-Khariyah, 1427H/2006M), h. 95 

484 Kementerian Agama,  Al-Qur’an dan Terjemahan,...h. 95 
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الحبََاَءِ ، قاَلَ  نَا خَلحفَ رَسُولِ اِلله صَ عَنِ  إِذَا صَلَّي ح عَلَيحهِ وَسَلَّمَ : كُنَّا   ُ نَا أَ لَّى اللََّّ بَ ب ح نح  ، أَحح
عَنح   يَ قُولُ نَكُونَ  فَسَمِعحتُهُ  قاَلَ:  هِهِ،  بِوَجح نَا  عَلَي ح بِلُ  يُ قح رَبِّ  يَميِنِهِ،  يَ وحمَ :  عَذَابَكَ  قِنِّ 

عَثُ، أوَح تََحمَعُ   485. . رواه مسلم، عِبَادَكَ تَ ب ح

Artinya: 

Dari al-Bara‘, dia berkata: “Kami (para Sahabat) dahulu, jika melakukan 
shalat di belakang Rasulullah saw. kami suka berada disebelah kanan beliau, 
karena Nabi saw. akan menghadapkan wajahnya kepada kami‖. Al-Bara‘ juga 
berkata: “Aku pernah mendengar Nabi saw. berdoa: “Wahai Rabb-ku, jagalah 
aku dari siksa-Mu pada hari Engkau akan membangkitkan atau 
mengumpulkan hamba-hamba-Mu” 

Ibnu Taimiyah menegaskan: 

فهذا   وأما دعاء الامام و المأمومين بعد الصلاة جْيعا رافعين أصواتَم أو غيْ رافعين
ن يفعل النب صلى الله عليه وسلم وقد استحسنه  ، ل يكليس من سنة الصلاة الراتبة 

طائفة من العلماء من أصحاب الشافعي و أحمد في وقت صلاة الفجر، و صلاة 
 .486العصر لأنه صلاة بعدها 

Artinya: 

Adapun  do‘a  imam bersama  makmum  setelah  shalat  lima  waktu  secara  
berjama‘ah dengan mengeraskan suara atau boleh jadi suaranya tidak 
dikeraskan, maka ini bukanlah ajaran Nabi saw. yang diperintahkan dan bukan 
ajaran yang dirutinkan. Nabi saw. tidak pernah sama sekali melakukan seperti 
itu. Sebagian ulama dari kalangan Syāfi‘iyyah  dan  Hambali  memang  
menganjurkan  yang demikian, namun itu hanya di waktu shalat Shubuh dan 
Ashar karena setelah itu tidak ada lagi shalat.  

Ibnu Taimiyah juga menegaskan:  

بَ عحدَ  عُو  يَدح بِِلنَّاسِ  صَلَّى  إذَا  وَسَلَّمَ  كَانَ  عَلَيحهِ   ُ اللََّّ صَلَّى  النَّبَِّ   أَنَّ  أَحَدٌ  قُلح  يَ ن ح وَلحَ 
هِِماَ  رِ، وَلَا في غَيْح رِ، وَلَا في الحعَصح يعًا لَا في الحفَجح رُُوجِ مِنح الصَّلَاةِ هُوَ وَالحمَأحمُومُونَ جَِْ الح

َ وَيُ عَلِّمُهُمح مِنح الصَّلَوَا بِلُ أَصححَابهَُ، وَيَذحكُرُ اللََّّ تَ قح  487تِ بَلح قَدح ثَ بَتَ عَنحهُ أنََّهُ كَانَ يَسح
Artinya: 

“Tidak  ada  seorang  pun  yang meriwayatkan, bahwa Nabi saw. setelah 
sholat jamaah, melakukan doa bersama dengan para makmumnya, baik ketika 
sholat shubuh, sholat ashar, maupun  sholat-sholat yang lainnya. Akan tetapi 

 
485 Muslim bin Hajjaj Abū al-Hasan al-Qusyairī al-Naisabūrī, al-Musnad al-Shahīh al-

Mukhtashar, Tahqīq Muhammad Fu’ad Abdul Bāqī, Juz. II,...h. 153 

486 Ahmad bin Abdul Halīm bin Abdussalam bin Al-Qāsim al-Khadar al-Numaiyrī al-Haranī, 

Al-Majmū‘atul Aliyyah  min Kutub  wa  Rasāil  wa  Fatāwā Syekhu Islam Ibn Taimiyah, Tahqīq 

Hisyam bin Ismāil bin Ali al-Shaini, Juz. I, (Dār Ibn al-Jauzī, 1422H), h.134-135. 

487 Ahmad bin Abdul Halim bin Abdussalam bin Al-Qasim al-Khadar al-Numaiyrī al-Haranī, 

Ibnu Taimiyah, al-Fatāwā al-Kubra Li Ibnu Taimiyah, Juz. II, (Dār al-Kutub al’Ilmiyah, 

1408H/1987M), h. 219 
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yang ada nukilannya adalah ketika usai mengimami sholat, Nabi saw. 
menghadap kepada para sahabatnya, lalu berdzikir, dan mengajarkan dzikir 
kepada mereka. 

al-Syāthibī, seorang ulama besar dari Madzhab Maliki mengatakan:  

الدعاة بيئة الاجتماع دائما ل يكن من فعل رسول الله  صلى الله عليه وسلم   أن 
 488كما ل يكن قوله ولا إقراره

Artinya: 

“Doa  bersama  yang  dilakukan  secara  rutin,  tidaklah termasuk perbuatan 
yang dicontohkan Nabi saw., tidak ada pula ucapan, maupun persetujuan dari 
Nabi saw. tentang itu. 

 

 

 

Al-Syāthibī juga menegaskan: 

وَاحِدٍ  لِسَانٍ  عَلَى  عَلَيحهِ  تِمَاعَ  الِاجح مٌ  قَ وح فاَلحتَ زَمَ   ، اللََِّّ رِ  ذكِح إِلََ  مَثَلًا  الشَّرحعُ  نَدَبَ  فإَِذَا 
بِ الشَّرحعِ  قاَتِ؛ لحَ يَكُنح في نَدح َوح وَبِصَوحتٍ، أوَح في وَقحتٍ مَعحلُومٍ مَحصُوصٍ عَنح سَائرِِ الأح
مُُورِ  صِيصِ الحمُلحتَ زَمِ، بَلح فِيهِ مَا يَدُلُّ عَلَى خِلَافِهِ؛ لِأَنَّ الحتِزاَمَ الأح مَا يَدُلُّ عَلَى هَذَا التَّخح

زمَِةِ شَرحعً  اللاَّ بِهِ في مَََامِعِ غَيْحِ  تَدَى  يُ قح مَنح  مَعَ  ريِعَ، وَخُصُوصًا  التَّشح هِمَ  تُ فح أَنَّ  شَأحنَُاَ  ا 
 489النَّاسِ كَالحمَسَاجِدِ 

Artinya: 

“Jika  syariat  telah  menganjurkan  untuk  dzikrullah  misalnya,  kemudian  
sekelompok orang membiasakan diri mereka berkumpul untuknya (dzikrullah) 
dengan satu lisan dan satu suara,atau pada waktu tertentu yang khusus maka 
tidak ada di dalam anjuran syariat yang menunjukkan pengkhususan ini,justru 
di dalamnya ada hal yang menyelisihinya, karena membiasakan perkara yang 
tidak lazim secara syariat akan dipahami bahwa itu adalah syariat, khususnya 
kalau dihadiri oleh orang yang dijadikan teladan di tempat-tempat 
berkumpulnya manusia seperti masjid-masjid. 

Imam al-Nawawi  mengatakan:   

هُمح مِ  رِ وأماما اعحتَادَهُ النَّاسُ أوَح كَثِيٌْ مِن ح مَامِ بِصَلَاتَح الصُّبححِ وَالحعَصح نح تَّحصِيصِ دُعَاءِ الإحِ
لَ لَهُ   490فَلَا أَصح

 
488 Ibrahīm bin Mūsā bin Muhammad al-Lakhamī al-Ghurnathī al-Syāthibī, Juz.II (Mesir: al-

Maktab al-Tijariyah al-Kubra, t.th), h. 349 

489 Ibrahīm bin Mūsā bin Muhammad al-Lakhamī al-Ghurnathī al-Syāthibī, Tahqīq Salim bin 

I’d al-Hilalī, Juz.I (Cet.I, Saudi: Dār Ibn ‘Affān,1412H/1992M), h. 318 

490 Abū Zakariya Muhyiddin Yahya bin Syarf al-Nawawī, al-Majmū’ Syarh al-Muhadzadzab, 

Juz. III, (Dār al-Fikr,t.th), h. 488 
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Artinya: 

“Adapun apa yang biasa dilakukan oleh orang-orang, dengan mengkhususkan 
untuk imam, agar berdoa setelah selesai sholat Shubuh dan Ashar, maka hal 
ini tidak ada dasarnya sama sekali” 

Kedua, Perlu diketahui, bahwa imam shalat itu wajib diikuti sampai selesai 

shalat. Sehingga setelah selesai salam, makmum sudah tidak harus mengikuti 

imamnya. Dalam hadits disebutkan:  

مٍ فَ لَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ عَنح أنََسٍ قاَلَ صَلَّى بنَِا رَسُولُ   ُ عَلَيحهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَ وح اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
بِِلسُّجُ  بِقُوحنّح بِِلرُّكُوحعِ وَلاَ  تَسح ح إِمَامُكُمح فَلاَ  إِنِّّ النَّاسُ  أيَ ُّهَا  هِهِ فَ قَالَ  بِوَجح نَا  عَلَي ح ودِ  أقَ حبَلَ 

 491ه مسلم .رواوَلاَ بِِلحقِيَامِ وَلاَ بِِلِا نحصِراَفِ 
Artinya: 

Dari Anas, dia berkata: “Rasulullah saw. suatu hari shalat mengimami kami. 
Setelah selesai shalat beliau menghadapkan wajahnya kepada kami lalu 
bersabda: “Wahai manusia, sesungguhnya aku adalah imam (shalat) kamu, 
maka janganlah kamu mendahuluiku dengan ruku’, sujud, berdiri, atau 
salam!” (HR. Muslim.) 

Ajaran Rasulullah saw. di dalam berdoa setelah shalat adalah dengan sendiri-

sendiri, sebagaimana di dalam hadits berikut ini: 

نَا خَلحفَ رَسُوحلِ  نَا أَنح نَكُوحنَ  عَنح الحبََاَءِ قاَلَ كُنَّا إِذَا صَلَّي ح بَ ب ح ُ عَلَيحهِ وَسَلَّمَ أَحح  اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
عَثُ أوَح تََحمَعُ  مَ تَ ب ح هِهِ قاَلَ فَسَمِعحتُهُ يَ قُولُ رَبِّ قِنِّح عَذَابَكَ يَ وح نَا بِوَجح بِلُ عَلَي ح  عَنح يَميِحنِهِ يُ قح

 492.رواه مسلم عِبَادَكَ 
Artinya:  

Dari al-Bara’, dia berkata: “Kami (para Sahabat) dahulu, jika melakukan 
shalat di belakang Rasulullah saw. kami suka berada disebelah kanan beliau, 
karena beliau akan menghadapkan wajahnya kepada kami”. Al-Bara’ juga 
berkata: “Aku pernah mendengar beliau berdoa: “Wahai Rabb-ku, jagalah aku 
dari siksa-Mu pada hari Engkau akan membangkitkan atau mengumpulkan 
hamba-hamba-Mu”. (HR.Muslim) 

3. Mayoritas sahabat menjadikan sunnah tarkiyah sebagai dalil yang menunjukkan 

tidak disyariatkannya menyentuh dua sudut Ka’bah yang mengarah ke Syam.  

Al-Bukhari di dalam kitab shahinya mengatakan: Bab Orang Yang Tidak 

Menyentuh Selain Dua Sudut Ka’bah yang mengarah ke Yaman.” Dan  dia 

 
491 Muslim bin Hajjaj Abū al-Hasan al-Qusyairiy al-Naisaburī, al-Musnad al-Shahih al-

Mukhtashar, Tahqiq Muhammad Fu’ad Abdul Bāqī, Juz. II,...h. 28 

492 Muslim bin Hajjaj Abū al-Hasan al-Qusyairī al-Naisabūrī, al-Musnad al-Shahīh al-

Mukhtashar, Juz. II,...h. 153 
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menyebutkan hadits Jabir bin Zaid yang berkata: “Siapa yang menghindari bagian 

Baitullah?” 

Kemudian dalam riwayat Ibnu Abbas,   

تَلِمُ الَأرحكَانَ كُلَّهَا فَ قَالَ   عَنِ ابحنِ عَبَّاسٍ أنََّهُ طاَفَ مَعَ مُعَاوِيةََ بِِلحبَ يحتِ فَجَعَلَ مُعَاوِيةَُ يَسح
ِ وَلحَ يَكُنح رَسُولُ اِلله صَلى الله عَليه وسَلم   نَينح تَلِمُ هَذَيحنِ الرُّكح لَهُ ابحنُ عَبَّاسٍ لَِ تَسح

تَلِمُ  جُوراً فَ قَالَ ابحنُ عَبَّاسٍ }لَقَدح كَانَ يَسح ءٌ مِنَ الحبَ يحتِ مَهح هُمَا فَ قَالَ مُعَاوِيةَُ ليَحسَ شَيح
وَةٌ حَسَنَةٌ{ فَ قَالَ مُعَاوِيةَُ    493.رواه أحمد  صَدَقحتَ لَكُمح في رَسُولِ اِلله أُسح

Artinya 

“Bahwa ia (Ibnu Abbas) melakukan thawaf bersama Mu’awiyah. Sedangkan 
Mu’awiyah mengusap semua rukun Ka’bah (yakni hajar aswad, rukun yamani, 
rukun syami dan rukun iraqi,). Maka Ibnu Abbas berkata kepada Mu’awiyah: 
“Mengapa kamu mengusap kedua rukun ini (yaitu rukun syami dan rukun 
iraqi, pen) padahal Rasulullah saw. tidak pernah mengusap keduanya?”  Maka 
Mu’awiyah menjawab: “Tidak ada sesuatu pun dari Bait ini yang 
ditinggalkan.” Maka Ibnu Abbas berkata: “Sesungguhnya telah ada bagi kalian 
teladan yang baik dalam diri Rasulullah.” Maka Mu’awiyah menyatakan: 
“Kamu benar (wahai Ibnu Abbas).” (HR. Ahmad) 

Dalam hadits di atas, Rasulullah saw. tidak mengusap rukun syami dan rukun 

iraqi dalam keadaan ada faktor pendorong sebagaimana mengusap Hajar Aswad, serta 

tidak adanya penghalang. Maka tidak mengusap dan juga tidak mencium kedua rukun 

tersebut adalah mengikuti ‘sunnah tarkiyah’. 

Oleh karena itu Imam al-Nawawi al-Syafi’i (w. 676 H), menyatakan: 

جَرِ   الْحَ فاَلسُّنَّةُ في  هَذَا  عَرَفحت  اليمانّ فإَِذَا  نِ  الرُّكح وَالسُّنَّةُ في  بِيلُهُ  وَتَ قح تِلَامُهُ  اسح وَدِ  َسح الأح
تَ لَمَانِ استلامه ولا يقبل والسنة أن لَا يُ قَبَّلُ الشَّ   494…ال  امِيَّانِ وَلَا يُسح

Artinya: 

“Jika kamu mengetahui ini, maka ajaran sunnah (fi’liyah Nabi saw.) terhadap 
Hajar Aswad adalah mencium dan melakukan istilam (mengusap dengan 
tangan) terhadapnya. Ajaran sunnah (fi’liyah,) terhadap rukun yamani adalah 
mengusapnya tanpa menciumnya. Dan menurut Sunnah (yakni sunnah 
tarkiyah), bahwa kedua rukun iraqi dan rukun syami tidak usah dicium dan 
juga tidak usah diusap...” 

 
493 Abū Abdullāh Ahmad bin Hambal al-Syaibānī, Musnad Ahmad bin Hambal, Juz. I, Cet.I 

(Jam’iyyah al-Muknaz al-Islāmī, 1431H/2010M), h. 1958 

494 Abū Zakariya Muhyiddīn Yahyā bin Syarf al-Nawawī, al-Majmū’ Syarf al-Muhadzdzab, 

Juz. VIII, (Dār al-Fikr, t.th), h. 34 
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4. Mayoritas sahabat menjadikan sunnah tarkiyah sebagai dalil yang menunjukkan 

tidak disyariatkannya dzikir secara berjama’ah. Dahulu di Kufah (wilayah Iraq 

saat ini) ada sekelompok orang yang mengadakan dzikir secara berjama’ah di 

mesjid setelah shalat magrib, yang salah seorang dari mereka memimpin dengan 

mengatakan: bertasbilah kalian sebanyak 100 kali, dan seterusnya. Sebagaimana 

diriwayatkan oleh Imam al-Darimi dalam kitab sunannya sebagai berikut: 

رُو بحنُ يََحيَ، قاَلَ: سََِعحتُ أَبِ، يََُدِّثُ، عَنح أبَِيهِ  كَمُ بحنُ الحمُبَارَكِ، أنَبَأَنَ عَمح بََنََ الْحَ أَخح
ق َ  عَنحهُ،   ُ عُودٍ رَضِيَ اللََّّ مَسح بحنِ  عَبحدِ اللََِّّ  عَلَى بَِبِ  نََحلِسُ  الحغَدَاةِ، قاَلَ: كُنَّا  بحلَ صَلَاةِ 

عَنحهُ   ُ اللََّّ رَضِيَ  عَريُِّ  َشح الأح مُوسَى  أبَوُ  فَجَاءَنَ  جِدِ،  الحمَسح إِلََ  مَعَهُ  نَا  مَشَي ح خَرجََ،  فإَِذَا 
فَ لَمَّا  خَرجََ،  مَعَنَا حَتََّّ  فَجَلَسَ  بَ عحدُ.  لَا،  قُ لحنَا:  الرَّحمحَنِ  عَبحدِ  أبَوُ  إلِيَحكُمح  أَخَرجََ  فَ قَالَ: 
في  رأَيَحتُ  إِنِّّ  الرَّحمحَنِ،  عَبحدِ  أبََِ  يََ  مُوسَى:  أبَوُ  لَهُ  فَ قَالَ  يعًا،  جَِْ إلِيَحهِ  نَا  قُمح خَرجََ، 
إِنح   فَ قَالَ:  هُوَ؟  فَمَا  قاَلَ:  اً.  خَيْح إِلاَّ  دُ للََِِّّ   مَح وَالْح أرََ   وَلحَ  أنَحكَرحتهُُ  أمَحراً  آنفًِا  جِدِ  الحمَسح

تَ فَسَتَراَهُ. قَ  تَظِرُونَ الصَّلَاةَ في كُلِّ  عِشح مًا حِلَقًا جُلُوسًا يَ ن ح جِدِ قَ وح الَ: رأَيَحتُ في الحمَسح
هَلِّلُوا  فَ يَ قُولُ:  مِائَةً،  وُنَ  فَ يُكَبَِّ مِائَةً،  وُا  فَ يَ قُولُ: كَبَِّ أيَحدِيهِمح حصًا،  وَفي  رَجُلٌ،  حَلحقَةٍ 

سَبِّ  وَيَ قُولُ:  مِائَةً،  فَ يُ هَلِّلُونَ  لََمُح؟  مِائةًَ،  قُ لحتَ  فَمَاذَا  قاَلَ:  مِائةًَ،  فَ يُسَبِّحُونَ  مِائةًَ،  حُوا 
يَ عُدُّوا  أَنح  أمََرحتََمُح  أفََلَا  قاَلَ:  أمَحركَِ.  انحتظارَ  أوَِ  رأَحيِكَ  انحتِظاَرَ  ئًا  شَي ح لََمُح  قُ لحتُ  مَا  قاَلَ: 

نَا مَعَهُ حَتََّّ أتََى سَيِّئَاتَِِمح، وَضَمِنحتَ لََمُح أَنح لَا يَضِيعَ مِنح حَسَنَاتَِِ  مح ، ثَُُّ مَضَى وَمَضَي ح
لَِقِ، نَ عُونَ؟ قاَلُوا:  حَلحقَةً مِنح تلِحكَ الْح يََ    فَ وَقَفَ عَلَيحهِمح، فَ قَالَ: مَا هَذَا الَّذِي أرَاَكُمح تَصح

بِيحَ. قاَلَ  لِيلَ وَالتَّسح بِيَْ وَالت َّهح : فَ عُدُّوا سَيِّئَاتِكُمح، فأََنَ أبََِ عَبحدِ الرَّحمحَنِ حصًا نَ عُدُّ بِهِ التَّكح
هَلَكَتَكُمح  رعََ  أَسح مَا  مَُُمَّدٍ،  أمَُّةَ  يََ  وَيَحَكُمح  ءٌ  شَيح حَسَنَاتِكُمح  مِنح  يَضِيعَ  لَا  أَنح  ضَامِنٌ 

ت ُ  لحَ  ثيَِابهُُ  وَهَذِهِ  مُتَ وَافِرُونَ،  وَسَلَّمَ  عَلَيحهِ  صَلَّى اللهُ  نبَِيِّكُمح  صَحَابةَُ  لحَ  بح هَؤُلَاءِ  وَآنيَِ تُهُ  لَ، 
دَى مِنح مِلَّةِ مَُُمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيحهِ  ، وَالَّذِي نَ فحسِي بيَِدِهِ، إِنَّكُمح لَعَلَى مِلَّةٍ هِيَ أهَح سَرح تُكح

إِلاَّ  أرََدحنَ  مَا  الرَّحمحَنِ،  عَبحدِ  أبََِ  يََ  وَاللََِّّ  قاَلُوا:  تَتِحُو بَِبِ ضَلَالَةٍ .  مُفح أوح  يْحَ.   وَسَلَّمَ  الحَ
ثَ نَا أَنَّ   قاَلَ: وكََمح مِنح مُريِدٍ للِحخَيْحِ لَنح يُصِيبَهُ، إِنَّ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيحهِ وَسَلَّمَ حَدَّ

مِنحكُمح  ثَ رَهُمح  أَكح لَعَلَّ  أدَحريِ  مَا  اللََِّّ  وَايْحُ   ،" تَ راَقِيَ هُمح  يََُاوِزُ  لَا  الحقُرحآنَ  رَءُونَ  يَ قح مًا  ثَُُّ  قَ وح  ،
رَوَانِ   الن َّهح مَ  يَ وح يطُاَعِنُونَ  لَِقِ  بحنُ سَلَمَةَ: رأَيَ حنَا عَامَّةَ أوُلئَِكَ الْح رُو  هُمح. فَ قَالَ عَمح تَ وَلََّ عَن ح

وََارجِِ   495.رواه الدارمي مَعَ الح
 

495 Abū Muhammad Abdullāh bin Abdurrahmān bin al-Fadhl bin Bahran bin Abdus Shamad, 

Musnad al-Darimiy, Tahqīq Husain Salim Asad al-Daranī, Juz I, (Cet.I; Saudi ‘Arabiyah: Dār al-

Mughnī,1412 H), h. 286  
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Artinya:  
Telah mengabarkan kepada kami Hakam bin al-Mubarak dan mengabarkan 
kepada kami Amru bin Yahya : Aku mendengar ayahku  menceritakan dari 
ayahnya, ia berkata: Dahulu kami pernah duduk di depan pintu Abdullah ibn 
Mas'ud sebelum shalat Shubuh, ketika ia keluar kami berjalan bersamanya 
menuju masjid. Kemudian Abu Musa alAsy'ari datang menemui kami dan 
bertanya: "Apakah Abu Abdirrahman (nama panggilan Abdullah ibn Mas'ud) 
telah datang menemui kalian?" Kami menjawab: "Belum." Lalu beliau duduk 
bersama kami hingga (Abu Abdirrahman) datang. Tatkala ia datang, kami 
semua berdiri dan menghampirinya, Abu Musa berkata kepadanya: "Wahai 
Abu Abdirrahman, baru saja di masjid aku melihat satu kejadian baru yang 
tidak aku sukai. Setahuku, alhamdulillah, sekalipun itu diniati kebaikan." Ia 
bertanya: "Apakah itu gerangan?" Abu Musa menjawab: "Jika kamu masih 
hidup kamu akan melihatnya." Abu Musa melanjutkan: "Aku melihat di 
masjid, sekelompok orang yang (duduk) melingkar sambil menunggu shalat, 
setiap lingkaran ada seorang (pemandu)nya dan tangan-tangan mereka 
membawa kerikil, lalu si (pemandu) berkata: 'Ucapkanlah takbir seratus kali' 
dan mereka bertakbir seratus kali, 'Dan ucapkanlah tahlil seratus kali' lalu 
mereka bertahlil seratus kali, 'Dan ucapkanlah tasbih seratus kali' lalu mereka 
mengucapkan tasbih seratus kali."  

Abu Abdirrahman bertanya: "Lantas apa yang telah kau katakan 
kepada mereka?" Abu Musa menjawab: "Aku belum berkata apa pun kepada 
mereka, karena aku menunggu pendapatmu atau perintahmu." 

Abu Abdirrahman berkata: "Tidakkah sebaiknya kamu perintahkan 
saja mereka untuk menghitung dosa-dosa mereka, serta kamu jamin bahwa 
kebaikan mereka tidak akan hilang?" Kemudian Abu Abdirrahman beranjak 
dan kami pun beranjak bersamanya, hingga ia sampai di lokasi jama'ah dzikir 
yang diceritakan Abu Musa. Ia berdiri di hadapan mereka, dan berkata: "Apa 
yang sedang kalian lakukan?" Mereka menjawab: "Wahai Abu Abdirrahman, 
ini adalah batu-batu kerikil untuk menghitung takbir, tahlil, dan tasbih." Ia 
berkata: "Hendaklah kalian menghitung dosa-dosa kalian (saja), aku menjamin 
amal kebaikan kalian tidak akan hilang, celakalah kalian umat Muhammad 
saw alangkah cepatnya masa kehancuran kalian, padahal mereka para shahabat 
Nabi masih banyak, dan baju mereka belum basah, juga periuknya belum 
pecah, demi Dzat yang jiwaku berada di genggaman tangan-Nya, 
sesungguhnya kalian seakan-akan memiliki agama yang lebih baik dari agama 
yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw,  kalian sengaja hendak membuka 
pintu kesesatan?" 

Mereka menjawab: "Demi Allah, wahai Abu Abdirrahman (Kata ‘Amr 
bin ‘Utbah) kami tidak menginginkan kecuali kebaikan." Abu Abdirrahman 
menjawab: "Berapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tetapi ia tidak 
dapat mencapainya, sesungguhnya Rasulullah saw. telah menceritakan kepada 
kami bahwa ada satu kaum yang membaca al-Qur'an namun tidak melampaui 
tenggorokan mereka, demi Allah, aku tidak tahu siapa tahu mayoritas mereka 
adalah dari kalian." Abu Abdirrahman lantas berpaling dari mereka. 

Amr ibn Salamah berkata: "Kami melihat kebanyakan dari yang berada 
di kelompok jama'ah dzikir tersebut di hari selanjutnya mencaci-maki kami 
pada hari (perang) Nahrawan bersama orang-orang Khawarij."(HR.al-
Darimiy) 
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Bahkan Ibnu Mas’ūd juga pernah menghancurkan sebuah mesjid yang 

dibangun di kota Kufah dan biasa digunakan untuk berdzikir berjama’ah oleh ‘Amir 

bin’Utbah bersama para pengikutnya.496  

Menurut peneliti, ada poin penting yang harus diperhatikan oleh kaum 

muslimin, yaitu perkatan Abdullāh bin Mas’ūd :  

 وكََمح مِنح مُريِدٍ للِحخَيْحِ لَنح يُصِيبَهُ 

Aritnya :  

"Berapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tetapi ia tidak dapat 

mencapainya.” 

Dari perkataan Ibnu Mas’ud ini, peneliti tegaskan bahwa niat baik saja 

tidaklah cukup dalam beramal, akan tetapi harus ada syarat yang kedua yaitu 

mengikuti Rasulullah saw. sebagaimana hal ini ditegaskan oleh Abdurrahmān al-Sa’di 

bahwasanya agama Islam dibangun di atas dua usul, yaitu (al-Ikhlas lil Allah ) ikhlas 

kepada Allah swt. dan (al-Mutāba’ah) mengikuti Rasulullah saw.497 Hal inilah yang 

kemudian menjadi syarat sah diterimanya suatu ibadah. Kemudian poin penting juga 

yang bisa dipetik dari riwayat tersebut, yatiu dalam urusan agama, apabila kita tidak 

mengetahui apakah amalan ini merupakan kebaikan atau keburukan?, bid’ah atau 

sunnah? maka al-Qur’an mengajarkan untuk bertanya kepada ahlinya (para ulama 

yang mumpuni) sebagaimana sikap Abū Mūsā al-Asy’arī bertanya kepada Abdullah 

bin Mas’ūd sebagai ulama ketika itu. Abū Mūsā tidak langsung mengatakan ini 

merupakan suatu kebid’ahan atau keburukan.  

Kemudian Abdullah bin Mas’ūd dalam perkataannya yang masyhur dari 

Qatadah berkata:  

عُودٍ   مَسح ابحنُ  قاَلَ  قاَلَ:  قَ تَادَةَ  عَنح  كِيٍن،  بحنِ مِسح مِ  عَنح سَلاَّ مُعحتَمِرٌ،  ثنا  سُنَ يحدٌ  ثَ نَا  حَدَّ
ُ عَنحهُ مَنح كَانَ مِنحكُ  ُ عَلَيحهِ وَسَلَّمَ؛ رَضِيَ اللََّّ حَابِ مَُُمَّدٍ صَلَّى اللََّّ يًا فَ لحيَ تَأَسَّ بَِِصح مح مُتَأَسِّ

 
496 Ibnu Wadhdhah al-Qurthubī, al-Bid’ah wa al-Nahyu ‘Anhā, Tahqīq ‘Amru Abdul Mun’im 

Salim, Cet. I (Qāhirah: Maktabah Ibnu Taimiyah, 1416 H), h. 5 

497 Abdurrahman bin Nashir al-Sa’di, al-Qawā’id wa al-Ushūl al-Jāmi’ah wa al-Furūq wa al-

Taqāsim al-Badi’ah al-Nafi’ah, Tahqīq Khalid bin ‘Ali bin Muhammad al-Musyaiqī, (Maktabah Ibn 

Sa’dī, t.th), h. 37 
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يًَ وَ  مَُّةِ قُ لُوبًِ وَأعَحمَقَهَا عِلحمًا وَأقََ لَّهَا تَكَلُّفًا وَأقَ حوَمَهَا هَدح مُح كَانوُا أبََ رَّ هَذِهِ الأح سَنَ هَا فإَِنََّ أَحح
تَارَهُمُ اللََُّّ  مًا اخح لَهُمح حَالًا، قَ وح ُ عَلَيحهِ وَسَلَّمَ، فاَعحرفُِوا لََمُح فَضح بَةِ نبَِيِّهِ صَلَّى اللََّّ  تَ عَالََ لِصُحح

تَقِيمِ  دَُى الحمُسح مُح كَانوُا عَلَى الَح  498وَاتَّبِعُوهُمح في آثَرهِِمح؛ فإَِنََّ
Artinya :  

Telah menceritakan kepada kami Sunaid, telah menceritakan kepada kami 
Mu’tamir dari Sallam bin Miskin dari Qatada berkata : berkata Ibnu Mas’ud: 
Barangsiapa yang ingin mengambil contoh, maka hendaklah ia menjadikan 
sahabat-sahabat Rasulullah sebagai contoh bagi mereka, karena mereka adalah 
orang-orang yang memiliki hati yang suci, dan ilmu yang mendalam, serta 
tidak memberatkan diri-diri mereka (dengan kebid’ahan), dan mereka telah 
mendapatkan petunjuk yang lurus dari Allah swt. dan mereka adalah sebaik-
baik kekasih bagi Rasulullah, satu kaum yang telah dipilih oleh Allah untuk 
menemani dan membantu Rasulullah dalam mengemban risalah kenabian, dan 
dalam menegakkan agama-Nya, maka ketahuilah keutamaan-keutamaan 
mereka, dan ikutilah jalan-jalan mereka, karena sesungguhnya mereka berada 
pada jalan yang lurus.    

Jadi perlu peneliti tegaskan bahwa para sahabat adalah generasi terbaik umat 

ini yang telah direkomendasikan oleh Allah dan Rasul-Nya, mereka dibimbing 

lansung oleh Rasulullah saw. bahkan diawasi lansung oleh Allah swt. Kalau ada 

kesalahan Allah swt. turunkan ayat untuk menegur para sahabat sehingganya Allah 

swt. menjadikan mereka sebagai barometer kebenaran.  

Al-Hafizh Ibnu Katsir berkata tentang sikap Ahlu sunnah wal Jama’ah:  

فِ في   نَ وح لُ قُوح ي َ ف َ   ةِ اعَ مَ الَ وَ   ةِ نَّ السُّ   لُ هح أَ وَ   هُ   ةِ ابَ حَ الصَّ   نِ عَ   تح بُ ث ح ي َ   لحَ   لٍ وح ق َ وَ   لٍ عح    ةٌ عَ دح بِ   وَ : 
لَ يْحً خَ   انَ كَ   وح لَ   هُ نَّ لِأَ  إِ نَ وح قُ ب َ سَ ا  لِأَ هِ ليح   خَ وح كُ ترحُ يَ   لحَ   مح نََُّ ،   دح قَ وَ   لاَّ إِ   يْحِ الَ   الِ صَ خِ   نح مِ   ةً لَ صح ا 
 499اهَ ي ح لَ إِ ا وح رُ دَ بَِ 

Artinya: 

Adapun ahlus al-sunnah wal Jama’ah mereka mengatakan: Semua perbuatan 
dan perkataan yang tidak ada ketetapan dari para sahabat. adalah bid’ah karena 
seandainya itu baik, pasti mereka telah mendahului kita melakukan hal 
tersebut, sesungguhnya mereka sedikit pun tidak pernah meninggalkan 
kebaikan, kecuali sungguh mereka bersegerah terhadapnya. 

Menurut Ibnu Hajar al-Haitami al-Syafi’i (w. 974H). Ia menyatakan: 

اجتمعوا في  أنكر على جْاعةٍ  عنه  تعالَ  اللََّّ  ابن مسعود رضي  أن  الدارمي:  وروى 
الأ يعدُّون  مفتتحو المسجد  وأنَم  سيئاتَم،  يعدوا  بِن  إليهم  وأشار  بِلْصى،  ذكار 

 
498 Abū Umar Yūsuf bin Abdullāh bin Muhammad bin Abd al-Bar bin Ashim al-Numarī al-   

Qurtubī, Jāmi’ Bayan al-‘Ilmi wa Fadhlihi, Tahqīq Ubaiy al-Asybal al-Zuhairī, Juz.II, (Cet.I; Saudi 

‘Arabiyah: Dār Ibn al-Jauzī, 1414H), h. 947 

499 Abū al-Fidā’ Ismā’il bin Umar bin Katsīr al-Qurasyī al-Dimasyqī, Tafsīr al-Qur’an al-

‘Azhīm, Tahqīq Sāmībin Muhammad Salamah, Juz.VII,..h.278 
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بِب ضلالة. وينبغي حمل إنكاره على هذه الَيئة المخصوصة، وإلاَّ فالسُّبحة ورد لَا 
على  وسلم  عليه  اللََّّ  صلى  النب  وأقرَّها  المؤمنين،  أمهات  بعض  عن  أصيلٌ  أصلٌ 

 500ذلك
Artinya:  

“Ad-Darimi meriwayatkan bahwa Ibnu Mas’ud mengingkari sekelompok 
orang yang berkumpul di masjid sedang menghitung dzikir dengan kerikil. 
Beliau memberikan isyarat kepada mereka agar menghitung kesalahan mereka 
dan bahwa mereka telah membuka pintu kesesatan.” (Al-Atsar). (Al-Haitami 
berkata:) Hendaknya pengingkaran Ibnu Mas’ud ini dipahami atas 
pengingkaran berdzikir dengan tata cara tertentu (yaitu berdzikir secara 
berjamaah dan dikomando,). Jika tidak, maka alat tasbih untuk menghitung 
dzikir mempunyai asal dari perbuatan Ummahatul Mukminin (yang 
menghitung dzikir dengan kerikil) dan Nabi saw. membiarkannya.” 

Adapun yang pertama kali mengadakan dzikir “takbir” berjama’ah adalah: 

Ma’dhad bin Yazīd al-‘Ijli bersama kelompok dzikirnya di kota Kufah, sebelum 

tahun 32 atau 33 H, kemudian dilarang oleh Ibnu Mas’ud,501 lalu muncul kembali 

pada masa Khabbab bin Art, lalu pada tahun 116 H Khalifah al-Makmun 

memerintahkan orang-orang untuk bertakbir setiap selesai shalat wajib di mesjid, dan 

ini merupakan salah satu bid’ah yang diadakan olehnya. 

Ada beberapa hal yang perlu peneliti tegaskan terkait dzikir secara 

berjama’ah, yaitu: 

a. Dzikir adalah salah satu bentuk ibadah tauqifiyah. 

Sebagaimana diketahui bersama bahwa dzikir termasuk ibadah tauqifiyah, yaitu 

ibadah yang telah diatur oleh syari’at, baik caranya atau lafadz-lafadznya, dan seorang 

muslim tidak boleh menyelisihnya.   

b. Awal munculnya dzikir secara berjama’ah 

Amalan dzikir bersama diketahui awal munculnya ialah pada akhir zaman 

sahabat Nabi saw. tatkala itu sahabat pun mengingkarinya dengan pengingkaran yang 

sangat nyata, sehingga keberadaan dzikir bersama tersebut tidak berkembang dan 

keberadaannya tidak tampak seperti sekarang. 

 
500 Syihabuddīn Ahmad bin Muhammad bin ‘Ali bin Hajar al-Haitamī al-Syāfi’ī, al-Fathu al-

Mubīn bi Syarh al-Arba’in, Cet.I; (Beirūt: Dār al-Minhāj, 1428 H/2008 M), h. 229  

501 Nahsir bin Abdul Karīm al-‘Aql , Dirāsat fi al-Ahwa’ wa al-Firāq wa al-Bida’ wa Mauqif 

al-Salaf Minhah, Cet.I, (Riyādh: Dār Isbiliya, 1418 H/1997 M), h. 232 
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Kemudian dzikir bersama ini muncul kembali pada zaman kalifah makmun, ia 

mengirim surat kepada Ishaq bin ibrahim sebagai wakilnya di Baghdad supaya 

memerintahkan manusia untuk mengeraskan takbir setelah shalat fardhu. Karena 

mendapat dukungan dari pemimpin, maka saat itulah mulai tersebar pesat amalan 

dzikir bersama setelah shalat sampai hari ini.   

c. Dalil hadits Nabi saw.  

هُرَي حرَةَ   أَبِ  النَّبِِّ صَ   عَنح  وَسَلَّمَ عَنِ  عَلَيحهِ   ُ اللََّّ مَلائَِكَةً   لَّى  وَتَ عَالََ  تَ بَارَكَ  إِنَّ للََِِّّ   : قاَلَ 
يَ تَ ب َّعُونَ   سَيَّارَةً   رِ   فُضُلاً  مَعَهُمح لِسًا فِيفإَِذَا وَجَدُوا مََح   مَََالِسَ الذكِّح رٌ قَ عَدُوا  وَحَفَّ  هِ ذكِح

نِحَتِهِمح بَ عح  بَِِجح بَ عحضًا  تَ فَرَّقُوا   ضُهُمح  فإَِذَا   ، الدُّن حيَا  السَّمَاءِ   َ وَبَينح نَ هُمح  بَ ي ح مَا  يَمحلَؤُوا  حَتََّّ 
ُ عَزَّ وَجَلَّ : فَ يَسح قاَلَ  وا وَصَعِدُوا إِلََ السَّمَاءِ عَرَجُ  تُمح   : مِنح عحلَمُ بِِمح وَهُوَ أَ   أَلَُمُُ اللََّّ أيَحنَ جِئ ح

فَ يَ قُولُونَ  عِ ؟  مِنح  نَا  جِئ ح الَأرحضِ :  في  لَكَ  عِبَادٍ  وَيُ هَلِّلُونَكَ   نحدِ  وُنَكَ  وَيُكَبَِّ يُسَبِّحُونَكَ 
ألَُونَكَ  وَيََحمَدُونَكَ   502.رواه مسلم وَيَسح

Artinya:  

Sesungguhnya Allah mempunyai para malaikat yang mengelilingi bumi, 
mencari majelis-majelis dzikir, jika mereka mendapatkan majelis dzikir,, maka 
mereka duduk bersama mereka (manusia), mereka saling mengelilingi dengan 
sayap-sayapnya sampai penuh antara mereka dan langit dunia, jika mereka 
berpisah, mereka naik kelangit , dia berkata: lalu Allah swt. bertanya kepda 
mereka dan Allah lebih mengetahui mereka, dari mana kalian? Mereka 
menjawab: Kami datang dari sisi para hamba-Mu di bumi yang bertasbih, 
bertakbir, bertahlil, bertambid dan berdoa kepada-Mu  

Adapun perintah kepada sekumpulan kamu muslimin untuk memperbanyak 

dzikir dalam majelis dzikir, maka majelis dzikir tidak terbatas pada ucapan 

subhanallah atau Allah akbar dan semisalnya, akan tetapi majelis dzikir mencakup 

semua perbuatan atau perkataan yang diridhai oleh Allah swt. termasuk di dalamnya 

mempelajari ilmu agama, fiqh, ilmu al-Qur’an, dan semisalnya. Hal ini dikuatkan oleh 

sebuah riwayat yang dikelaurkan oleh Abū Nu’aim dalam Hilyah.   

أبو   لعطاءقال  قلت  والْرام، وكيف :  هزان:  الْلال  قال: مَلس  الذكر؟  ما مَلس 
    503تصلي؟ وكيف تصوم؟ وكيف تنكح؟ وكيف تطلق؟ وتبيع وتشتري؟

 
502 Abū al-Husain Muslim bin Al-Hajjaj al-Quasyairī al-Naisabūrī, Shahīh Muslim, Tahqīq 

Mujmū’ah Min al-Muhaqqin, Juz. VIII,....h. 68 

503 Ahmad bin Abdullāh bin Ahmad bin Ishāq bin Mūsā bin Mihrān al-Ashfahanī, Abū 

Nu’aim, Hilyah al-Auliyah wa Thabaqāt al-Ashfiya’, Juz.III, (Mesir: al-Sa’ādah, 1394H/1974M), h. 

313  
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Artinya: 

Berkata Abu Hizan kepada Atha’: Apakah yang dimaksud majelis dzikir itu? 
Ia menjawab : yaitu majelis (ilmu) tentang halal dan haram, majelis bagaimana 
kamu shalat, bagaimana kamu puasa, bagaimana kamu menikah, bagaimana 
kamu bercerai, dan bagaimana kamu melakukan jaul beli.   

5. Mayoritas sahabat menjadikan sunnah tarkiyah sebagai dalil yang menunjukkan 

tidak disyariatkannya acara selamatan kematian. Sebagaimana hadits yang 

diriwayatkan oleh Imam ahmad dari sahabat Jarīr bin Abdullāh al-Bajalī 

mengatakan: 

لِ    )وَفي روَِايةٍَ( كُنَّا نَ رَى  عَنح جَريِرِ بحنِ عَبحدِ اِلله الحبَجَلِيِّ قاَلَ كُنَّا نَ عُدُّ  تِمَاعَ إِلََ أهَح الِاجح
 504رواه مسلم  الحمَيِّتِ وَصَنِيعَةَ الطَّعَامِ بَ عحدَ دَفحنِهِ مِنَ النِّيَاحَةِ.

Artinya: 

Dari Jarir bin Abdillah al-Bajalī mengatakan “Kami (para sahabat) 
menganggap (dalam riwayat dalam riwayat lain: Kami berpendapat) bahwa 
berkumpul-kumpul kepada ahli (keluarga) mayit dan membuatkan makan 
(setelah simasyit di kubur) termasuk niyāhah (meratap).  

Lafazh hadits “نَ رَى  ini kedudukannya sama seperti ”(kami berpendapat)كُنَّا 

ijmak (kesepakatan) para sahabat atau sama seperti taqrir (persetujuan Nabi saw. jika 

benar yang kedua (taqrīr Nabi saw) maka status hukum dari hadits ini marfu’ hukman 

(sampai kepada Nabi saw. bagaimana pun juga, yang jelas hadits ini dapat dijadikan 

hujjah.505  

Kemudian hadits di atas di perkuat dengan pernyataan Umar bin al-Khaththab, 

tentang makna Niyāhah :  

مِغحوَلٍ، عَنح  حَ   بحنِ  مَالِكِ  ثَ نَا وكَِيعٌ، عَنح  فَ قَالَ: دَّ عُمَرَ  عَلَى  قَدِمَ جَريِرٌ  قاَلَ:  طلَححَةَ 
عَلَى  عِنحدكَُمح  النِّسَاءُ  تََحتَمِعُ  فَ هَلح  قاَلَ:   . لَا  قاَلَ:  الحمَيِّتِ؟  عَلَى  قِبَ لَكُمح  يُ نَاحُ  هَلح 

 506ة .مصنف ابن أبِ شيبالحمَيِّتِ وَيطُحعَمُ الطَّعَامُ؟ قاَلَ: نَ عَمح ، فَ قَالَ: تلِحكَ النِّيَاحَةُ 
Artinya:  

 
504 Ahmad bin Hanbal Abū Abdullāh al-Syaibanī, Musnad Ahmad bin Hanbal, Tahqīq Maktab 

al-Buhuuts bijam’iyyah al-Mu’naz, Cet.I, Juz.VII, (Jam’iyyah al-Muknaz al-Islāmī,1431H), h.263 

505 Muhammad bin Abdul Hādī al-Tatawī Abū al-Hasan Nūruddīn al-Sindī, Hāsyiah al-Sindī 

‘alā  Sunan Ibn Mājah, Juz. I, (Cet.II; Beirūt: Dār al-Jīl, t.th), h. 490  

506 Abū Bakr bin Abī Syaibah, Abdullāh bin Muhammad bin Ibrahīm bin ‘Utsmān bin 

Khawasitī al-‘Abasī, al-Mushannaf  fī al-Ahādits wa al-Atsar, Tahqīq Kamal Yūsuf al-Haut, Juz. II, 

(Cet. I; Riyādh: Maktabah al-Rusyd, 1409H), h. 487                     
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Telah menceritakan kepada kami Waki’, dari Malik bin Mighwal, dari 
Thalhah, ia berkata : Jarir mendatangi ‘Umar, lalu ia (‘Umar) berkata : 
“Apakah kamu sekalian suka meratapi mayit ?”. Jarir menjawab : “Tidak”. 
‘Umar berkata : “Apakah diantara wanita-wanita kalian semua suka 
berkumpul di rumah keluarga mayit dan makan hidangannya ?”. Jarir 
menjawab : “Ya”. ‘Umar berkata : “Hal itu sama dengan niyahah (meratapi 
mayit)” (Mushannaf Ibnu Abi Syaibah). 

Disebutkan juga dalam riwayat bagaimana sikap Nabi saw. ketika ada sahabat 

yang meninggal dunia: 

لَمَّا   قاَلَ:  جَعحفَرٍ،  بحنِ  اللََِّّ  عَبحدِ  عَلَيحهِ عَنح  صَلَّى اللهُ  اللََِّّ  رَسُولُ  قاَلَ  جَعحفَرٍ  نَ عحيُ  جَاءَ 
غَلُهُمح  رٌ يَشح أمَح غَلُهُمح، أوَح  مَا يَشح نَ عُوا لِْلِ جَعحفَرٍ طعََامًا، فَ قَدح أتَََهُمح  .رواه أبو وَسَلَّمَ: اصح

 507داود 
Artinya 

Dari Abdullah bin Ja’afar berkata: tatkala kabar kematian Ja’far, maka 
Rasulullah saw. bersabda: "Buatkanlah makanan untuk keluarga Ja'far karena 
telah datang kepada mereka urusan yang menyibukkan mereka."(HR.Abu 
Daud) 

Hadits ini sangat gamblang menjelaskan bahwa justru yang dianjurkan dalam 

Islam adalah kaum muslimin memberikan bantuan makanan dan semisalnya kepada 

keluarga yang terkena musibah kematian bukan malah membebani mereka agar 

membuatkan hidangan makanan dalam acara tersebut. 

Ada beberapa hal yang peneliti tegaskan terkait acara selamatan kematian. 

Banyak hukum-hukum madzhab Syafi'i yang menunjukkan akan makruhnya atau 

tidak disyariatkannya acara selamatan. Diantaranya. 

Pertama, Pendapat madzhab Syāfi'ī yang mu'tamad (yang menjadi patokan) 

adalah dimakruhkan berta'ziah ke keluarga mayit setelah tiga hari kematian mayit. 

Tentunya hal ini jelas bertentangan dengan acara selamatan yang dilakukan berulang-

ulang pada hari ke-7, ke-40, ke-100, dan bahkan ke-1000 

Imam Al-Nawawī berkata    :  

رَهُ   حَابُ نَا وَتُكح كِيُن قَ لحبِ الحمُصَابِ  الت َّعحزيِةَُ  قاَلَ أَصح هَا تَسح بَ عحدَ الثَّلَاثةَِ لِأَنَّ الحمَقحصُودَ مِن ح
زُحنَ هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ الحمَعحرُوفُ    508وَالحغَالِبُ سُكُونهُُ بَ عحدَ الثَّلَاثةَِ فَلَا يََُدِّدُ لَهُ الْح

 
507 Muhammad bin Abdul Hādī al-Tatawiy Abū al-Hasan Nūruddīn al-Sindī, Hāsyiah al-Sindī 

‘alā Sunan Ibn Mājah, Juz. I,..h. 490 

508 Abū Zakariya Muhyiddīn Yahyā bin Syarf al-Nawawī, al-Majmū’ Syarh al-Muhadzadzab, 

Juz. V,...h. 306 
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Artinya: 

Para sahabat kami (para fuqaha madzhab syafi'i) mengatakan: "Dan makruh 
ta'ziyah (melayat) setelah tiga hari. Karena tujuan dari ta'ziah adalah untuk 
menenangkan hati orang yang terkena musibah, dan yang dominan hati sudah 
tenang setelah tiga hari, maka jangan diperbarui lagi kesedihannya. Dan inilah 
pendapat yang benar yang ma'ruf 

Setalah itu Imam al-Nawawī menyebutkan pendapat lain dalam madzhab 

Syāfi'ī yaitu pendapat Imam al-Haramain yang membolehkan ta'ziah setelah lewat 

tiga hari dengan tujuan mendoakan mayit. Akan tetapi pendapat ini diingkari oleh 

para fuqahā Madzhab Syāfi'ī. 

Imam al-Nawawi berkata: 

إمَامُ   طاَلَ  وَحَكَى  وَإِنح  مٍ  أيََّ ثَلَاثةَِ  بَ عحدَ  قَى  يَ ب ح بَلح  للِت َّعحزيِةَِ  أمََدَ  لَا  أنََّهُ  هًا  وَجح  ِ رََمَينح الْح
مَعَ  يََحصُلُ  وَذَلِكَ  زَعَِ  الح يُ عَنح  وَالن َّهح الصَّبَحِ  عَلَى  لُ  مَح وَالْح الدُّعَاءُ  الحغَرَضَ  الزَّمَانُ لِأَنَّ 

الح  وَبِذََا  الزَّمَانِ  عَلَيحهِ طوُلِ  وَأنَحكَرَهُ  الت َّلحخِيصِ  في  الحقَاصِّ  ابن  العباس  أبو  قطع  هِ  وَجح
هَبُ  حَابِ وَالحمَذح َصح هُُ مِنح الأح أنََّهُ يُ عَزَّى وَلَا يُ عَزَّى بَ عحدَ ثَلَاثةٍَ وَبِهِ  الحقَفَّالُ في شَرححِهِ وَغَيْح

هُُ إلاَّ   هُورُ قاَلَ الحمُتَ وَليِّ وَغَيْح مُح إذَا كَانَ أَحَدُهُماَ غَائبًِا فَ لَمح يََحضُرح إلاَّ بَ عحدَ الثَّلَاثةَِ قَطَعَ الح
 509فإَِنَّهُ يُ عَزيِّهِ 

Artinya: 

Dan Imam al-Haramain menghikayatkan satu pendapat dalam madzhab syafi'i- 
bahwasanya tidak ada batasan hari dalam berta'ziah, bahkan boleh berta'ziah 
setelah tiga hari dan meskipun telah lama waktu, karena tujuannya adalah 
untuk berdoa, untuk kuat dalam bersabar, dan larangan untuk berkeluh kesah. 
Dan hal-hal ini bisa terjadi setelah waktu yang lama. Pendapat ini dipilih 
(dipastikan) oleh Abul 'Abbaas bin al-Qash dalam kitab "At-Talkhiis." Al-
Qoffaal (dalam syarahnya) dan para ahli fikih madzhab syafi'i yang lainnya 
mengingkarinya. Dan pendapat madzhab syafi'i adalah adanya ta'ziah akan 
tetapi tidak ada ta'ziah setelah tiga hari. Dan ini adalah pendapat yang 
dipastikan oleh mayoritas ulama. Al-Mutawalli dan yang lainnya berkata, 
"Kecuali jika salah seorang tidak hadir, dan hadir setelah tiga hari maka ia 
boleh berta'ziah " 

Demikianlah perkataan Imam al-Nawawi di atas menunjukkan bahwasanya 

dalih untuk mendoakan sang mayat tidak bisa dijadikan sebagai argument untuk 

membolehkan acara tahlilan ! 

 
509 Abū Zakariya Muhyiddīn Yahyā bin Syarf al-Nawawī, al-Majmū’ Syarh al-Muhadzadzab, 

Juz. V,...h. 306 
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Kedua, Madzhab Syāfi'ī memakruhkan sengajanya keluarga mayat berkumpul 

lama-lama dalam rangka menerima tamu-tamu yang berta'ziyah, akan tetapi 

hendaknya mereka segera pergi dan mengurusi kebutuhan mereka . 

Imam al-Nawawi berkata: 

لُُوسُ  )وَأمََّا(   عَلَى كَراَهَتِهِ   للِت َّعحزيِةَِ الح حَابِ  َصح الأح وَسَائرُِ  وَالحمُصَنِّفُ  الشَّافِعِيُّ  فَ نَصَّ 
لُُوسِ لََاَ  وَنَ قَلَهُ الشَّيحخُ أبَوُ حَامِدٍ في الت َّعحلِيقِ وَآخَرُونَ عَنح نَصِّ الشَّافِعِيِّ قاَلُوا يَ عحنِّ بِِلح

لُ الحمَيِّتِ في ب َ  بَغِي أَنح يَ نحصَرفُِوا أَنح يََحتَمِعَ أهَح صِدُهُمح مَنح أرَاَدَ الت َّعحزيِةََ قاَلُوا بَلح يَ ن ح يحتٍ فَ يَ قح
َ الرّجَِالِ وَالنِّسَاءِ في كَراَهَةِ اللوس لَا  في حَوَائِجِهِمح فَمَنح صَادَفَ هُمح عَزَّاهُمح وَلَا فَ رحقَ بَينح

مُِّ قاَلَ الشَّافِعِيُّ صرح به المحالي وَنَ قَلَهُ عَنح نَصِّ الشَّافِعِيِّ   ُ وَهُوَ مَوحجُودٌ في الأح رَحِمَهُ اللََّّ
زُحنَ   الْح يََُدِّدُ  ذَلِكَ  فإَِنَّ  بُكَاءٌ  لََمُح  يَكُنح  لحَ  وَإِنح  مََاعَةُ  الح وَهِيَ  الماثُ  وأكره  مُِّ  الأح في 

ثَرَِ هَذَا لَفحظهُُ  نةََ مَعَ مَا مَضَى فِيهِ مِنح الأح حَابُ عَلَيحهِ   وَيُكَلِّفُ الحمُؤح َصح مُِّ وَتََبَ عَهُ الأح في الأح
هُُ بِدَليِلٍ آخَرَ وَهُوَ أنََّهُ مُُحدَثٌ  تَدَلَّ لَهُ الحمُصَنِّفُ وَغَيْح  510وَاسح

Artinya: 

Adapun duduk-duduk untuk ta'ziyah maka Imam al-Syāfi'ī menashkan 
(menyatakan) dan juga sang penulis al-Muhadzdzab serta seluruh ahli fikih 
Madzhab Syāfi'ī akan makruhnya hal tersebut… 

Mereka (para ulama Madzhab Syāfi'ī) berkata: Yang dimaksud dengan 
"duduk-duduk untuk ta'ziyah" adalah para keluarga mayat berkumpul di 
rumah lalu orang-orang yang hendak ta'ziyah pun mendatangi mereka . 

Mereka (para ulama Madzhab Syāfi'ī) berkata : Akan tetapi hendaknya 
mereka (keluarga mayat) pergi untuk memenuhi kebutuhan mereka, maka 
barang siapa yang bertemu mereka memberi ta'ziyah kepada mereka. Dan 
hukumnya tidak berbeda antara lelaki dan wanita dalam hal dimakruhkannya 
duduk-duduk untuk ta'ziyah "… 

Imam al-Syāfi'ī berkata dalam kitab "Al-Umm  "  :  

Dan aku benci al-mātsim yaitu berkumpulnya orang-orang (di rumah keluarga 
mayat) meskipun mereka tidak menangis. Karena hal ini hanya memperbarui 
kesedihan, dan membebani pembiayayan….".ini adalah lafal nash 
(pernyataan) Imam al-Syāfi'ī dalam kitab al-Umm. Dan beliau diikuti oleh 
para ahli fikih Madzhab Syāfi'ī. 

Dan penulis (kitab al-Muhadzdzab) dan yang lainnya juga berdalil untuk 
pendapat ini dengan dalil yang lain, yaitu bahwasanya model seperti ini adalah 
muhdats (bid'ah)"  

 
510 Abū Zakariya Muhyiddīn Yahyā bin Syarf al-Nawawī, al-Majmū’ Syarh al-Muhadzadzab, 

Juz. V,...h. 306 
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Sangat jelas dari pernyataan Imam al-Nawawī ini bahwasanya para ulama 

Madzhab Syāfi'ī memandang makruhnya berkumpul-kumpul di rumah keluarga 

mayat karena ada 3 alasan: 

a. Hal ini hanya memperbarui kesedihan, karenanya dimakruhkan berkumpul-

kumpul meskipun mereka tidak menangis 

b. Hal ini hanya menambah biaya 

c. Hal ini adalah bid'ah (muhdats) 

Ketiga, Madzhab Syāfi'ī memandang bahwa perbuatan keluarga mayit yang 

membuat makanan agar orang-orang berkumpul di rumah keluarga mayat adalah 

perkara bid'ah. 

Imam al-Syāfi'ī berkata  : 

لَتِهِ  وَليَ ح يَموُتُ  مِ  يَ وح في  الحمَيِّتِ  لِ  لِأَهح يَ عحمَلُوا  أَنح  قَ راَبتَِهِ  ذِي  أو  الحمَيِّتِ  لِِيْاَنِ  وَأُحِبُّ 
لَنَا وَبَ عحدَنَ لِأنََّهُ طعََامًا   يْحِ قَ ب ح لِ الحَ رٌ كَريٌْ وهو من فِعحلِ أهَح بِعُهُمح فإن ذلك سُنَّةٌ وَذكِح يُشح

عَلُوا لِْلِ جَعحفَرٍ طعََامًا   ُ عليه وسلم اجح لَمَّا جاء نَ عحيُ جَعحفَرٍ قال رسول اللََِّّ صلى اللََّّ
غَلُهُمح  رٌ يَشح  511فإنه قد جَاءَهُمح أمَح

Artinya: 
Dan aku menyukai jika para tetangga mayat atau para kerabatnya untuk 
membuat makanan bagi keluarga mayat yang mengenyangkan mereka pada 
siang dan malam hari kematian sang mayat. Karena hal ini adalah sunnah dan 
bentuk kebaikan, dan ini merupakan perbuatan orang-orang baik sebelum 
kami dan sesudah kami, karena tatkala datang kabar tentang kematian Ja'far 
maka Rasulullah saw. bersabda, "Buatkanlah makanan untuk keluarga Ja'afar, 
karena telah datang kepada mereka perkara yang menyibukkan mereka" 

Akan tetapi jika ternyata para wanita dari keluarga mayat berniahah (meratapi) 

sang mayat maka para ulama Madzhab Syāfi'ī memandang tidak boleh membuat 

makanan untuk mereka (keluarga mayat) 

Imam al-Nawawī berkata    :  

ُ وَلَوح كَانَ النِّسَ  اَذُ طعََامٍ لََنَُّ لِأنََّهُ إعَانةٌَ عَلَى قاَلَ اصحابنا رحمه اللََّّ نَ لحَ يََُزح اتِّّ اءُ يَ نُحح
النَّاسِ  وَجَْحعُ  طعََامًا  الحمَيِّتِ  لِ  أهَح لَاحُ  إصح وَأمََّا  هُُ  وَغَيْح الشَّامِلِ  صَاحِبُ  قاَلَ  الحمَعحصِيَةِ 

تَحَبَّ  عَةٌ غَيْحُ مُسح قَلح فيه شئ وَهُوَ بِدح تَدَلُّ عَلَيحهِ فَ لَمح يُ ن ح ةٍ هَذَا كَلَامُ صَاحِبِ الشَّامِلِ وَيُسح
 

511 Abū Abdullāh Muhammad bin Idrīs bin al-‘Abbas bin Utsman bin Syāfī bin Abd al-

Muthalib bin Abd al-Manaf, al-Umm, Juz.I,...h. 150 
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لِ   أهَح إلََ  تِمَاعَ  الِاجح نَ عُدُّ  قاَلَ" كُنَّا  عَنحهُ   ُ اللََّّ رَضِيَ  اللََِّّ  عَبحدِ  بحنِ  جَريِرِ  بَِدِيثِ  لَِذََا 
بحنُ  أَحمحَدُ  رَوَاهُ   " النِّيَاحَةِ  مِنح  دَفحنِهِ  بَ عحدَ  الطَّعَامِ  وَصَنِيعَةَ  مَاجَهح الحمَيِّتِ  وَابحنُ  بَلٍ  حَن ح  

نَادٍ صَحِيحٍ   512بِِِسح
Artinya: 

Para sahabat kami (para ahli fiqh Madzhab Syāfi'ī) berkata, "Jika seandainya 
para wanita melakukan niyāhah (meratapi sang mayat di rumah keluarga 
mayat) maka tidak boleh membuatkan makanan bagi mereka. Karena hal ini 
merupakan bentuk membantu mereka dalam bermaksiat . 

Penulis kitab al-Syāmil dan yang lainnya berkata: "Adapun keluarga mayat 
membuat makanan dan mengumpulkan orang-orang untuk makan makanan 
tersebut maka tidak dinukilkan sama sekali dalilnya, dan hal ini merupakan 
bid'ah, tidak mustahab (tidak disunnahkan/tidak dianjurkan.” 

Ini adalah perkataan penulis al-Syāmil. Dan argumen untuk pendapat ini 
adalah hadits Jarīr bin Abdullāh, Ia berkata, "Kami memandang berkumpul di 
rumah keluarga mayat dan membuat makanan setelah dikuburkannya mayat 
termasuk niyāhah". (HR. Ahmad bin Hambal dan Ibnu Majah dengan sanad 
yang shahih) 

 

Kemudian Imam al-Sirazi berkata: 

عَةٌ  دثٌ بِدح سُ للِت َّعحزيِةَِ، لِأَنَّ ذَلِكَ مَُحدَثٌ، وَالحمُحح لُُوح رَهُ الح  513وَيُكح

Artinya: 

"Dan dibenci duduk-duduk untuk ta’ziah, karena itu adalah perkara baru 

dalam agama, dan itu adalah bid'ah. 

Dari pembahasan di atas maka dapat disimpulkan dengan beberapa kesimpulan: 

Pertama: Para ulama telah ijmak bahwasanya mendoakan mayit yang telah 

meninggal bermanfaat bagi sang mayat. Demikian pula para ulama telah berijmak 

bahwa sedekah atas nama sang mayat akan sampai pahalanya bagi sang mayat. Akan 

tetapi kesepakatan para ulama ini tidak bisa dijadikan dalil untuk melegalisasi acara 

selamatan kematian, karena meskipun mendoakan mayat disyari'atkan dan bersedakah 

(dengan memberi makanan) atas nama mayat disyari'atkan, akan tetapi kaifiyat (tata 

cara) selamatan inilah yang bid'ah yang diada-adakan yang tidak dikenal oleh Nabi 

dan para sahabatnya. Kreasi tata cara inilah yang diingkari oleh para ulama syafi'iyah, 

 
512 Abū Zakariya Muhyiddin Yahyā bin Syarf al-Nawawī, al-Majmū’ Syarh al-Muhadzadzab, 

Juz. V,...h. 320 

513 Abū Zakariya Muhyiddīn Yahyā bin Syarf al-Nawawī, al-Majmū’ Syarh al-Muhadzadzab, 

Juz. V,...h.305 
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selain merupakan perkara yang muhdats juga bertentangan dengan nash (dalil) yang 

tegas:           

-Dari Jarīr bin Abdūllah: "Kami memandang berkumpul di rumah keluarga mayat dan 

membuat makanan setelah dikuburkannya mayat termasuk niyāhah". Diriwayatkan 

oleh Ahmad bin Hambal dan Ibnu Mājah dengan sanad yang shahīh " 

-Berlawanan dengan sunnah yang jelas untuk membuatkan makanan bagi keluarga 

mayat dalam rangka meringankan beban mereka. 514 

Bid'ah sering terjadi dari sisi kayfiyah (tata cara). Karenanya disepakat bahwa 

adzan merupakan hal yang baik, akan tetapi jika dikumandangkan tatkala sholat 

istisqa’, sholat gerhana, sholat 'Ied maka ini merupakan hal yang bid'ah. Kenapa?, 

karena Nabi  saw. dan para sahabatnya tidak pernah melakukannya ( sunnah 

tarkiyah).515 

Demikian juga bahwasanya membaca ayat al-kursiy bisa mengusir syaitan, 

akan tetapi jika ada seseorang lantas setiap kali keluar dari masjid selalu membaca 

ayat al-kursiy dengan dalih untuk mengusir syaitan karena di luar masjid banyak 

syaitan, maka kita katakan hal ini adalah bid'ah. Kenapa?, karena kaifiyyah dan tata 

cara seperti ini tidak pernah dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya516 . 

Kedua: Kalau boleh menganalogikan lebih jauh maka bisa kita katakan 

bahwasanya orang yang nekat untuk mengadakan tahlilan dengan alasan untuk 

mendoakan mayat dan menyedekahkan makanan, kondisinya sama seperti orang yang 

nekat sholat sunnah di waktu-waktu terlarang. Meskipun ibadah sholat sangat dicintai 

oleh Allah, akan tetapi Allah telah melarang melaksanakan sholat pada waktu-waktu 

terlarang . 

 
514 Firanda Andirja Abidin, Ajaran Madzhab Imam Asy-Syafi’i yang ditinggalkan, Cet.II, 

(Jakarta Utara, 2015M), h. 198-199 

515 Firanda Andirja Abidin, Ajaran Madzhab Imam Asy-Syafi’i yang ditinggalkan,...h. 199 

516 Firanda Andirja Abidin, Ajaran Madzhab Imam Asy-Syafi’i yang ditinggalkan,...h. 199 
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Demikian pula berkumpul-kumpul di rumah keluarga kematian dan bersusah-

susah membuat makanan untuk para tamu bertentangan dan bertabrakan dengan dua 

perkara di atas : 

-Sunnahnya membuatkan makanan untuk keluarga mayat 

-Dan hadits Jarīr bin Abdullāh tentang berkumpul-kumpul di keluarga mayat 

termasuk niyaahah yang dilarang.517 . 

Ketiga: Untuk berbuat baik kepada sang mayat maka kita bisa menempuh 

cara-cara yang disyari'atkan. Diantaranya adalah mendoakannya kapan saja tanpa 

harus acara khusus tahlilan, dan juga bersedakah kapan saja, berkurban atas nama 

mayat, menghajikan dan mengumrohkan sang mayat, dan lain-lain.518 

6. Sikap Umar bin Khaththab menjadikan sunnah tarkiyah sebagai dalil yang 

menunjukkan tidak disyariatkannya bershalawat ketika bersin. Sebagaimana 

riwayat Abdurrazzaq dalam Mushanaffnya: 

عن أبِ العلاء بن عبد الله بن الشخيْ قال عطس رجل عند عمر بن الطاب رضي 
الله عنه فقال السلام عليك فقال عمر وعليك السلام وعلى أمك أما يعلم أحدكم 

وليقل   لله  الْمد  فليقل  عطس  إذا  يقول  الله  ما  يغفر  هو  وليقل  الله  يرحمك  القوم 
 519.رواه البيهقي في شعب الإيمان لكم

Artinya: 

Dari Abul ‘Alā bin Abdullah bin Syikhkhir, katanya: “Ada seseorang bersin di 
samping Umar bin Khatthab, lalu mengucapkan: “Assalaamu ‘alaika…”, 
maka sahut ‘Umar: “Alaika wa ‘ala ummik…! Apa kalian tidak tahu apa yang 
musti diucapkan ketika bersin? Kalau kalian bersin hendaknya mengucapkan: 
“Alhamdulillah”, sedang yang mendengar mengucapkan: “Yarhamukallaah” 
lalu yang bersin membalas: “Yaghfirullaahu lakum” (HR.al-Baihaqī dalam 
Syu’abul Iman). 

7. Sikap Khabbab al-Art menjadikan sunnah tarkiyah sebagai dalil yang 

menunjukkan tidak disyariatkannya dzikir secara berjama’ah, setelah meninggal 

Ibnu Mas’ud sekitar tahun 32 atau 33 Hijriyah, maka di zaman Khabbab bin Art 

 
517 Firanda Andirja Abidin, Ajaran Madzhab Imam Asy-Syafi’i yang ditinggalkan,...h. 199 

518 Firanda Andirja Abidin, Ajaran Madzhab Imam Asy-Syafi’i yang ditinggalkan,...h. 199 

519 Abū Bakar Ahmad bin al-Husain al-Baihaqī, Syu’ab al-Iman, Tahqīq Muhammad al-Sa’īd 

Basyuni Zaghlul, Juz.VII, (Cet.I; Beirūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1410H), h.29  
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kembali terjadi orang-orang berkumpul untuk berdzikir secara berjama’ah. 

Sebagaimana riwayat Ibnu Wadhdhah,  

أبن   بن خباب  عبد الله  مع  قال: كنا جلوساً  العنبَي  الَذيل  أبِ  بن  عبد الله  عن 
إليه ثُ   فنظر  فمر خباب  قال  يقول سبحوا كذا وكذا وكبَوا كذا وكذا  الأرت وهو 

فدع إليه  فيم أرسل  أبتاه  يَ  يقول  وهو  به  رأسه  يضرب  فجعل  السوط  فأخذ  اه 
  520قال مع العمالقة  ؟تضربنّ

Aritnya: 

Diriwayatkan dari Abdulāh bin Abī Hudzail al-‘Anbarī berkata: Kami duduk 
bersama Abdullah bin Khabbab bin al-Art yakni seorang putra Khabbab bin 
Art bersama beberapa orang yang memimpin dzikir, pemimpin dzikir berkata 
bertasbilah begini dan begitu, dan bertakbirlah begini dan begitu, berkata 
Abdullah bin Abi Hudzail, maka ketika Khabbab bin Art lewat kemudian 
melihat putranya berbuat demikian, ia memanggil putranya itu dan mengambil 
sebuah cambuk untuk memukul kepalanya, lalu putranya bertanya: Mengapa 
engkau memukulku? “ Karena kamu duduk bersama orang-orang amaliqah521 
jawabnya.  

8. Sikap Abdullah bin Umar menjadikan sunnah tarkiyah sebagai dalil yang 

menunjukkan tidak disyariatkannya membiasakan/merutinkan shalat dhuha 

berjamaah di masjid. Meskipun secara asal shalat Dhuha dianjurkan, maka 

membiasakannya dengan cara berjamaah di masjid adalah bid’ah idhafiyah. 

Imam Ibnu Hajar al-Haitamī al-Syāfi’ī berkata: 

جِدَ أن وَعُرحوَةُ بن الزُّبَيْحِ  لِمٍ عن مََُاهِدٍ قال دَخَلحت الحمَسح فإذا     وَأمََّا ما في صَحِيحِ مُسح
جِدِ فَسَألَحنَاهُ عن صَلَاتَِِمح عبد اللََِّّ بن عُمَرَ جَالِسٌ وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ الضُّحَى في   الحمَسح

عَةٌ  جِدِ  فقال بِدح ُ كَعِيَاضٍ بَِِنَّ مُراَدَهُ أَنَّ إظحهَارَهَا في الحمَسح فأََجَابَ عنه الن َّوَوِيُّ رَحِمَهُ اللََّّ
عَةٌ  عَةُ لَا أَنَّ أَصحلَ صَلَاتَِاَ بِدح تِمَاعَ لَا هو الحبِدح  522وَالِاجح

Artinya: 

“Adapun riwayat dalam shahih Muslim dari Mujahid, ia berkata: “Aku dan 
Urwah bin Zubair memasuki masjid. Ternyata Abdullah bin Umar sedang 
duduk di situ. Orang-orang sedang melakukan shalat dhuha di Masjid. Maka 
aku bertanya kepada beliau tentang shalat mereka.” Maka Ibnu Umar 
menjawab: “Bid’ah.” Maka al-Nawawi juga Qadhi Iyadl menjawab tentang 
riwayat di atas bahwa yang dimaksud adalah menampakkan dan berjamaah 

 
520 Muhammad bin Wadhdhah al-Qurthubī, al-Bid’ah wa al-Nahyu ‘Anhā, Cet.I, (Qāhirah: 

Dār al-Shafā’ al-Qāhirah, 1411H/1990M), h. 28 

521 Maksudnya adalah: Seseorang yang telah berbuat suatu urusan yang teramat besan dalam 

agama ini.  

522 Syihābuddīn Abu al-‘Abbas Ahmad bin Muhammad bin ‘Ali bin Hajar al-Haitamī, al-

Fatāwā al-Fiqhiyah al-Kubra, Juz.I, (al-Maktabah al-Islāmiyah, t.th), h.197 
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shalat dhuha di Masjid. Itulah yang bid’ah, bukan asal shalat dhuha yang 
bid’ah.” 

C. Periode Para Ulama.  

Sikap para ulama menjadikan sunnah tarkiyah sebagai hujjah dan 

pengingkaran mereka terhadap perkara-perkara yang dianggap sebagai bid’ah 

hasanah. Diantaranya. 

1. Pengingkaran Imam Syāfi’ī terhadap pengkhususan ibadah pada waktu-waktu 

tertentu atau cara-cara tertentu. 

يكمل يكمله كَمَا  صَوحم شهر  الرجل  يتَّخذ  ان  الشَّافِعِي وأكره  َمَام  الأح رَمَضَان  قاَلَ 
ذَلِك   ان  فيظن  جَاهِل  رجل  ليتأسى  اَ كرهته  وَإِنََّّ قاَلَ  م  َيََّ الأح بَين  من  يَ وحم  وكََذَلِكَ 

 523وَاجِب أوَ فعل حسن 
Artinya: 

Imam Syafi’i berkata: Aku benci seseorang berpuasa sebulan penuh 
sebagaimana berpuasa penuh di bulan ramadhan. Demikian juga (Aku benci) 
ia menkghususkan, puasa suatu hari dari hari-hari yang lainnya. Hannyalah 
aku membencinya dan menyangka bahwasanya perbuatan tersebut wajib atau 
merupakan amalan yang baik. 

Perhatikanlah, Imam Syāfi’ī membenci amalan tersebut karena ada nilai 

pengkhususan suatu hari tertentu untuk dikhususkan puasa. Hal ini senada dengan 

sabda Nabi saw.  

لا تّتصوا ليلة المعة بقيام من عن أبِ هريرة عن النب صلى الله عليه وسلم قال: "
صوم  في  يكون  أن  إلا  الأيَم؛  بين  من  بصيام  المعة  يوم  تّصوا  ولا  الليالي،  بين 

 524  "يصومه أحدكم 
Artinya:  

Dari Abū Hurairah dari Nabi saw bersabda: Janganlah kalian mengkhususkan 
malam jum’at dari malam-malam yang lain dengan shalat malam, dan 
janganlah kalian mengkhususkan hari jum’at dari hari-hari yang lain dengan 
puasa, kecuali pada puasa yang dilakukan oleh salah seorang dari kalian 
maksudnya, kecuali jika bertepatan dengan pausa nadzar, atau ia berpuasa 
sehari sebelumnya atau sesudahnya, atau puasa qadha. 

 
523 Abū al-Qāsim Syihābuddīn Abdurrahman bin Ismāil bin Ibrahīm al-al-Dimasyqī, Abū 

Syāmah, al-Bā’its ‘alā Inkar al-Bida’ wa al-Hawadits, Tahqīq Utsmān Ahmad ‘Anbar, Juz.I, (Cet. I; 

Qāhirah: Dār al-Hudā’, 1398H/1978M), h. 51  

524 Ahmad bin Muhammad bin ‘Ali bin Hajar al-Haitamī al-Sa’dī al-Ansharī Syihābuddīn Abū 

al-Abbas, al-Minhāj al-Qayyim , Juz.I, (Cet.I; Dār al-Fikr, 1420H/2000M), h. 143 
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Demikian pula Imam Abū Syāmah al-Maqdisī al-Syāfi’ī (w. 665 H), 

menegaskan tentang pengkhususan keadaan dan tata cara tertentu dengan ibadah, ia 

menyatakan kaedah umum: 

ولا ينبغي تّصيص العبادات بِوقات ل يَصصها با الشرع بل يكون جْيع أفعال 
البَ مرسلة في جْيع الأزمان ليس لبعضها على بعض فضل إلا ما فضله الشرع 

 وخصه بنوع من العبادة 525
Artinya: 

Dan tidak seharusnya seseorang mengkhususkan ibadah-ibadah dengan waktu-
waktu yang tidak dikhususkan oleh syariat. Hendaknya semua perbuatan baik 
itu dijadikan umum seperti keumumannya di segala jaman, tidak ada 
kekhususan antara satu waktu dengan waktu yang lain kecuali waktu yang 
diutamakan dan dikhususkan oleh syariat dengan suatu macam ibadah.” 

 

 

2. Pengingkaran Imam Syafi’i terhadap dzikir berjama’ah secara keras setelah shalat 

fardhu. 

Di antara bukti bahwa Imam al-Syafi’i tidak memaksudkan bid’ah dalam 

beribadah sebagai bid’ah hasanah adalah kritikan al-Syafi’i terhadap kesinambungan 

berdzikir secara keras selepas shalat, yang tentunya amalan ini dianggap perkara yang 

baik/hasanah oleh sebagian pihak.  

Imam al-Syāfi’ī berkata:  

بَ عحدَ الِانحصِراَفِ مِنح الصَّلَاةِ وَيَُحفِيَانِ الذِّ   َ تَارُ لِلْحِمَامِ وَالحمَأحمُومِ أَنح يَذحكُراَ اللََّّ رَ إلاَّ وَأَخح كح
هَرَ حَتََّّ يَ رَى أنََّهُ قَدح تُ عُلِّمَ مِنحهُ، ثَُُّ يُسِرُّ  بُ أَنح يُ تَ عَلَّمَ مِنحهُ فَ يَجح  526أَنح يَكُونَ إمَامًا يََِ

Artinya: 

Pendapatku untuk Imam dan Makmum hendaklah mereka berdzikir selepas 
shalat. Hendaklah mereka memelankan (secara sirr) dzikir, kecuali jika imam 
ingin mengajar bacaan-bacaan dzikir tersebut. Jika demikian, dikeraskanlah 
dzikir, hingga ia menduga bahwa telah dipelajari darinya (bacaan-bacaan 
dzikir tersebut) lau setelah itu ia memelankan kembali dzikirnya. 

Adapun mengenai hadits-hadits yang menunjukkan bahwasanya Nabi saw. 

terdengar suara dzikirnya maka Imam Syāfi’ī menjelaskan seperti berikut:  

 
525 Abū al-Qāsim Syihābuddin Abdurrahman bin Ismāil bin Ibrahīm al-al-Dimasyqī, Abū 

Syāmah, al-Bā’its ‘alā Inkar al-Bida’ wa al-Hawadits, Tahqīq Utsmān Ahmad ‘Anbar, Juz.I,... h. 51 

526 Abū Abdullāh Muhammad bin Idrīs bin al-‘Abbas bin Utsmān bin Syāfī bin Abd al-

Muthalib bin Abd al-Manaf, al-Umm, Juz.I, (Beirūt: Dār al-Ma’rifah, 1410H/1990M), h. 150 
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عَامَّةَ  لِأَنَّ  وَذَلِكَ؛  مِنحهُ  النَّاسُ  ليَِ تَ عَلَّمَ  قلَِيلًا  جَهَرَ  اَ  إنََّّ سَبُهُ  وَأَحح  : الشَّافِعِيُّ(  )قاَلَ 
لِيمِ  هَِا ليَحسَ يذُحكَرُ فِيهَا بَ عحدَ التَّسح نَاهَا مَعَ هَذَا وَغَيْح بِيٌْ   الرّوَِايََتِ الَّتِِ كَتَ ب ح تََحلِيلٌ وَلَا تَكح

رٍ وَذكََرَتح أمُُّ سَلَمَةَ   وَقَدح يذُحكَرُ أنََّهُ ذكََرَ بَ عحدَ الصَّلَاةِ بِاَ وَصَفحت وَيذُحكَرُ انحصِراَفهُُ بِلَا ذكِح
رٍ مُكح  راً غَيْحَ جَهح سَبُهُ لحَ يَمحكُثح إلاَّ ليَِذحكُرَ ذكِح راً وَأَحح  527ثَهُ وَلحَ يذُحكَرح جَهح

Artinya:  

Imam Syafi’i berkata: Menurutku Nabi saw. mengeraskan (dzikir) sedikit agar 
orang-orang dapat belajar dari  Nabi saw. Karena kebanyakan riwayat yang 
telah kami tulis bersama ini atau selainnya, tidak menyebut setelah salam 
terdapat tahlil dan takbir . Terkadang disebutkan riwayat yang menyebut Nabi 
saw. berdzikir selepas shalat seperti yang telah aku nyatakan. Terkadang 
disebutkan bahwa Nabi saw. pergi tanpa berdzikir. Ummu Salamah 
menyebutkan bahwa Nabi saw. selepas shalat menetap di tempat shalatnya, 
tetapi tidak menyebutkan bahwa Nabi saw. berdzikir dengan jahr (keras). Aku 
rasa Nabi saw. tidaklah menetap, kecuali untuk berdzikir dengan tidak di-
jahar-kan.   

Kemudian Imam Syafi’i melanjutkan : 

قِيَامُهُ وَركُُوعُهُ عَلَيحهِ  يَكُونُ  الحمِنحبََِ  أنََّهُ صَلَّى عَلَى  مِثحلُ  مَاذَا؟ قُ لحت:  قاَلَ قاَئِلٌ: وَمِثحلُ 
رهِِ لحَ يُصَلِّ عَلَيحهِ وَلَكِنَّهُ فِيمَا أرََى أَحَبَّ  وَ  ثَ رُ عُمح َرحضِ وَأَكح جُدَ عَلَى الأح قَرَ حَتََّّ يَسح تَ قَهح

أَنَّ   يُ عَلِّمُهُمح  وَالرَّفحعُ  وَالرُّكُوعُ  الحقِيَامُ  عَنحهُ كَيحفَ  بَ عُدَ  مَِّنح  يَ راَهُ  يَكُنح  لحَ  مَنح  يُ عَلِّمَ  في أَنح 
مَنح ذَلِكَ كُ  يَ تَ قَدَّمُ  مَا  رَ  قَدح مََحلِسِهِ  في  ئًا  شَي ح  َ اللََّّ مَامُ  الإحِ يَذحكُرَ  أَنح  تُحِبَّ  وَاسح سَعَةً  لِّهِ 

انحصَرَفَ مِنح النِّسَاءِ قلَِيلًا كَمَا قاَلَتح أمُُّ سَلَمَةَ، ثَُُّ يَ قُومُ وَإِنح قاَمَ قَ بحلَ ذَلِكَ، أوَح جَلَسَ 
فَلَا   مَامُ السَّلَامَ قَ بحلَ  أَطحوَلَ مِنح ذَلِكَ  يَ نحصَرِفَ إذَا قَضَى الإحِ عَلَيحهِ وَللِحمَأحمُومِ أَنح  ءَ  شَيح

إلَيَّ  أَحَبُّ  مَعَهُ  أوَح  مَامِ،  الإحِ انحصِراَفِ  بَ عحدَ  يَ نحصَرِفَ  ذَلِكَ حَتََّّ  رَ  يُ ؤَخِّ وَأَنح  مَامِ  الإحِ قِيَامِ 
 528لَه 

Artinya:  

Jika seseorang berkata: “Seperti apa?” (maksudnya permisalan ini seperti  
permasalahan apa yang lain ?, Aku katakan, sebagaimana Nabi saw. 
melakukan shalat di atas mimbar, di mana Nabi saw. berdiri dan rukuk di 
atasnya, kemudian Nabi saw. mundur kebelakang untuk sujud di  atas tanah. 
Nabi saw. tidaklah shalat di atas mimbar pada kebanyakan usia Nabi saw. 
Akan tetap, menurutku Nabi saw. ingin agar orang yang jauh yang tidak 
melihat Nabi saw. dapat mengetahui bagaimana berdiri ( dalam shalat), rukuk, 

 
527 Abū Abdullāh Muhammad bin Idrīs bin al-‘Abbas bin Utsmān bin Syāfī bin Abd al-

Muthalib bin Abd al-Manaf, al-Umm, Juz.I,...h. 150 

 

528 Abū Abdullāh Muhammad bin Idrīs bin al-‘Abbas bin Utsmān bin Syāfī bin Abd al-

Muthalib bin Abd al-Manaf, al-Umm, Juz.I,...h. 150 
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dan bangun ( dari rukuk).  Nabi saw. ingin mengajarkan mereka keluasan 
dalam itu semua.  

Aku suka sekiranya imam berdzikir atas nama Allah swt. di tempat duduknya 
sebentar  dengan kadar hingga perginya jama’ah wanita sebagaimana yang 
dikatakan oleh Ummu Salamah. Kemudian imam boleh bangun. Jika ia 
bangun sebelum itu, atau duduk lebih lama dari itu, tidak mengapa. Makmum 
pula boleh pergi setelah imam selesai memberi salam, sebelum imam bangun. 
Jika ia tunda /akhirkan sehingga imam pergi, atau ia pergi bersama imam, 
maka itu lebih aku sukai untuknya.  

Nyata sekali Imam Syafi’i tidak menamakan ini sebgai bid’ah hasanah. 

Sebaliknya, Imam Syafi’i berusaha agar kita semua membiasakan diri dengan bentuk 

asal yang dilakukan oleh Nabi saw.yaitu asalnya Nabi saw. berdzikir dengan pelan, 

dan hanya sesekali mengeraskan suara beliau untuk mengajarkan kepada makmum. 

Seandainya maksud bid’ah mahmūdah  yang dibuat oleh Imam Syafi’i mencakup 

perkara baru dalam cara beribadah  yang dianggap baik, sudah tentu Imam Syafi’i 

akan memasukan dzikir secara kuat selepas shalat dalam kategori bid’ah mahmūdah . 

dengan begitu, Imam Syāfi’ī tentu tidak akan berusaha menafikannya. Ternyata bukan 

itu yang dimaksudkan oleh Imam Syāfi’ī.529  

Ucapan Imam Syāfi’ī tentang membaca sirr (melirihkan suara) ketika 

berdzikir selepas shalat di dukung oleh hadits Abū Mūsā al-Asy’arī : 

رَسُولِ   مَعَ  قاَلَ: كُنَّا  عَنحهُ،   ُ اللََّّ رَضِيَ  عَريِِّ  الَأشح مُوسَى  أَبِ  عَلَيحهِ عَنح  اللهُ  صَلَّى  اللََِّّ 
وَاتُ نَا، فَ قَالَ النَّبُِّ صَلَّ  رَف حنَا عَلَى وَادٍ، هَلَّلحنَا وكََبََّحنَ ارحتَ فَعَتح أَصح ى اللهُ  وَسَلَّمَ، فَكُنَّا إِذَا أَشح

عُ  ونَ أَصَمَّ وَلَا غَائبًِا، إنَِّهُ عَلَيحهِ وَسَلَّمَ: يََ أيَ ُّهَا النَّاسُ ارحبَ عُوا عَلَى أنَ حفُسِكُمح، فإَِنَّكُمح لاَ تَدح
هُُ وَتَ عَالََ جَدُّهُ  يعٌ قَريِبٌ، تَ بَارَكَ اسَح  530. رواه البخاري مَعَكُمح إِنَّهُ سََِ

Artinya:  

Dari Abū Mūsā al-Asy’arī berkata: Kami pernah bersama  Rasulullah saw. jika 
sampai ke suatu lembah, kami bertahlil dan bertakbil dengan mengeraskan 
suara kami. Nabi saw. lantas bersabda, Wahai sekalian manusia. Lirihkanlah 
suara kalian. Karena sesungguhnya kalian tidaklah menyeru sesuatu yang tuli 
dan gaib. Sesungguhnya Allah bersama kalian. Allah Maha mendengar dan 
Maha dekat. Maha berkah nama dan Maha tinggi kemuliannya.   

 
529 Firanda Andirja Abidin, Bid’ah Hasanah,...h. 100 

530 Muhammad bin Ismāil Abū Abdullāh Al-Bukhārī al-Ju’fī, Shahīh al-Bukhārī, Tahqīq 

Muhammad Zuhair bin Nashir Al-Nashir,Cet.I Juz.IV,...h. 57 
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Hal ini menunjukkan bahwa Rasulullah saw. tidaklah suka dengan suara keras 

saat berdzikir dan berdo’a. 

Imam al-Thabari mengomentari hadits di atas, ia berkata:  

مِنَ  السَّلَفِ  عَامَّةُ  قاَلَ  وَبِهِ  رِ  وَالذكِّح بِِلدُّعَاءِ  الصَّوحتِ  رَفحعِ  فِيهِ كَراَهِيَةُ  الطَّبََِيُّ  قاَلَ 
 531الصَّحَابةَِ وَالتَّابِعِينَ 

Artinya:  

Dalam hadits ini menujukkan dimakruhkannya mengeraskan suara 
pada do’a dan dzikir. Demikianlah yang dikatakan para salaf yaitu para 
sahabat dan tabi’in.   

Imam Ibnu Hajar al-Haitami juga menegaskan tentang dzikir dan do’a secara 

sirr, ketika ditanya :  

َذحكَارِ وَالأحَ  َوحلََ قِراَءَةُ الأح ُ عَلَيحهِ وَسَلَّمَ ؟  هَلح الأح عِيَةِ سِر ا؟ وكََيحفَ كَانَتح قِراَءَتهُُ  صَلَّى اللََّّ دح
جِدٍ وَثََُّ مُصَلُّونَ   يُشَوِّشُ عَلَيحهِمح هَلح يُمحنَعُ أمَح لَا؟  وَإِذَا جَهَرَ بِاَ في مَسح

عِيَةِ   َدح الأح ثَرِ  أَكح في  السُّنَّةُ  لهِِ:  بِقَوح وَعِبَارَةُ )فأََجَابَ(  تَضٍ،  لِمُقح إلاَّ  راَرُ  الإحِسح َذحكَارِ  وَالأح
مَامُ   رُ سِر ا، وَيََحهَرُ بِِمَا بَ عحدَ السَّلَامِ الإحِ شَرححِي للِحعُبَابِ مَعَ مَتحنِهِ: وَيُسَنُّ الدُّعَاءُ وَالذكِّح

 532لتَِ عحلِيمِ الحمَأحمُومِيَن، فإَِذَا تَ عَلَّمُوا أَسَرُّوا. 
Artinya :  

Apakah yang lebih utama, membaca dzikir dan doa-doa secara sirr ? dan 
bagaimana bacaan Nabi saw. ? dan jika seseorang menjaharkan dengan dzikir 
dan doa di suatu masjid padahal orang-orang sedang shalat sehingga bacaan 
yang keras tersebut menggannggu mereka, maka apakah orang tersebut 
dilarang atau tidak ?  

Maka Ibnu Hajar menjawab dengan perkataannya,  “Yang sunnah dalam 
mayoritas doa dan dzikir adalah dengan sirr kecuali kalau ada sebab tertentu. 
Dan ibarat syarahku (penjelasanku) terhadap kitab al-‘Ubab bersama 
matannya, Dan disunnahkan berdoa dan berdzikir secara sirr, dan imam 
mengeraskan dzikir dan doa setelah salam untuk mengajari para makmum. 
Jika para makmum telah paham maka mereka berdzikir dan berdoa dengan 
sirr (pelan).  

Kesimpulan Mazhab Syafi’i dalam hal dzikir dan doa setelah shalat sebagai 

berikut: 533 

 
531 Ahmad bin ‘Ali bin Hajar Abū Al-Fadl al-Asqalānī, Fathu al-Bārī Syarh Shahīh al-

Bukhārī, Juz.III,...h. 135 

532 Ahmad bin Muhammad bin ‘Ali bin Hajar al-Haitamī al-Si’dī al-Ansharī, Syihābuddīn. 

al-Fatāwā al-Fiqhiyah al-Kubra, Juz.I, ( al-Maktabah al-Islāmiyah, t.th), h. 158 
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a. Yang sunnah secara asal adalah berdzikir dan berdoa dengan sirr (perlahan) 

dan bukan dengan dikeraskan. Dzikir hanya dikeraskan jika ada dalil yang 

menunjukkan dikeraskannya dzikir tersebut, seperti: Talbiyah, takbiran dan 

lainnya. 

b. Membaca dzikir dan doa dengan keras jika mengganggu orang yang sedang 

shalat atau sedang tidur bisa hukumnya makrauh atau haram jika gangguannya 

parah. 

c. Yang sunnah sang imam setelah salam berbalik mengahadap para makmum. 

d. Yang sunnah asalnya para imam setelah berdzikir dan berdoa dengan suara 

yang pelan (sirr) dan tidak dikeraskan. Hanya saja boleh dikeraskan doa dan 

dzikir tersebut kalau tujuannya untuk mengajari para makmum. Akan tetapi, 

jika para makmum telah mengerti maka imam kembali berdzikir dengan sir, 

demikian juga para makmum.  

3. Pengingkaran Imam al-Qadli Taqiyuddin Ibnu Daqiqil ‘Ied terhadap dzikir 

berjama’ah. ‘Amalan berdzikir’ meskipun secara asal disyariatkan, jika dilakukan 

dengan cara tertentu, bilangan tertentu dan dikomando bersama-sama, maka 

‘amalan berdzikir’ tersebut menjadi bid’ah idhafiyah. 

Imam al-Qadli Taqiyuddin Ibnu Daqīqil ‘Ied al-Syāfi’ī (w. 702 H), Ia berkata: 

معجمه  في  الطبَانّ  أخرجه  فيما  عنه  الله  رضي  مسعود  ابن  عن  جاء  ما  وكذلك 
ويقول   بِلليل  يَلس  قاص  مسعود  لابن  ذكر  قال  حازم  أبِ  بن  قيس  عن  بسنده 
ابن  فأتَه  فأخبَوه  قال:  فأخبَونّ  رأيتموه  إذا  فقال:  وقولوا كذا  قولوا كذا  للناس: 

يعرفنّ فأن عبد الله بن مسعود  مسعود متقنعا فقال: من عرفنّ فقد عر  فنّ ومن ل 
إنكم  أو  يعنّ  وأصحابه  وسلم  عليه  الله  صلى  مُمد  من  لأهدى  أنكم  تعلمون 
لقد فضلتم أصحاب   أو  ببدعة ظلماء  لقد جئتم  بذنب ضلالة وفي رواية  لمتعلقون 
إمكان  مع  الفعل  هذا  أنكر  مسعود  ابن  فهذا  علما  وسلم  عليه  الله  صلى  مُمد 

 534عموم فضل الذكر..الإدراجه تت 
 

533 Abdurrahman al-Mukaffi, Koreksi Tuntas Buku 37 Masalah Populer, Cet. I ( Bekasi : 

Darul Falah, 2018M), h. 164 

534 Ibnu Daqīqil ‘Ied, al-Ihkām Syarh ‘Umdah al-Ahkām, Juz.I, (Mathba’ah al-Sunnah al-

Muhammadiyah, t.th),h. 202 
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Artinya:  

“Demikian pula keterangan dari Ibnu Mas’ūd di dalam riwayat al-Thabrani 
dalam Mu’jamnya dengan sanadnya dari Qais bin Abū Hazim. Ia berkata 
bahwa diceritakan kepada Ibnu Mas’ūd tentang seorang juru nasehat 
(pemimpin majelis dzikir) yang berkata (dalam majelis khusus): “Ucapkan 
demikian dan demikian (yakni dzikir tertentu seperti tasbih 100 kali, tahmid 
100 kali, takbir 100 kali)!” Maka Ia berpesan: “Kalau kamu melihat majelis 
tersebut, maka segera kamu beritahukan kepadaku!” Kemudian mereka 
memberitahukan kepada beliau dan beliau mendatangi majelis tersebut dengan 
menggunakan penutup kepala sambil berkata: “Barangsiapa yang sudah 
mengenalku, maka ia akan mengetahuiku. Dan barangsiapa yang belum 
mengenalku, maka ketahuilah bahwa aku adalah Abdullah bin Mas’ud. 
Apakah kalian menganggap bahwa kalian itu lebih mendapatkan petunjuk 
daripada Muhammad saw. dan para sahabat beliau?” Ibnu Mas’ud 
memaksudkan: “Sesungguhnya kalian berhubungan dengan dosa kesesatan.” 
Dalam riwayat lain Ia berkata: “Sesungguhnya kalian datang dengan suatu 
bid’ah yang gelap ataukah ilmu kalian telah melebihi para sahabat Muhammad 
saw.?” Maka inilah Ibnu Mas’ud. Ia mengingkari perbuatan tersebut (yaitu 
dzikir berjamaah) padahal masih mungkin untuk dimasukkan ke dalam 
keumuman dalil tentang keutamaan berdzikir..dan seterusnya.” 

4. Pengingkaran Imam Sa’īd bin al-Musayyib terhadap seseorang yang menambah 

jumlah shalat sunnah fajar lebih dari dua raka’at sebagai berikut:  

ثَ رَ   عن أبِ ربِح عن سعيد بن المسيب أَكح رِ  الحفَجح بَ عحدَ طلُُوعِ  يُصَلِّى  أنََّهُ رأََى رَجُلاً 
 ُ يُ عَذِّبُنَِ اللََّّ أبََِ مَُُمَّدٍ  يََ  فَ قَالَ :  فَ نَ هَاهُ ،  وَالسُّجُودَ  الرُّكُوعَ  فِيهَا  ثِرُ  يُكح  ، ِ عَتَينح مِنح ركَح

يُ عَذِّبُكَ عَلَى خِلَافِ السُّنَّةِ عَلَى الصَّلَاةِ ؟ قاَلَ : لاَ   . رواه البيهقي في سنن  وَلَكِنح 
 535الكبَى

Artinya: 

Bahwa (Sa’īd bin Musayyib) pernah melihat seseorang melakukan shalat 
setelah terbitnya fajar (yaitu shalat sunnah fajar) lebih dari dua (2) rakaat. Ia 
memperbanyak ruku’ dan sujudnya. Maka Ia melarangnya. Maka orang itu 
bertanya: “Wahai Abu Muhammad! Apakah Allah akan memberikan siksa 
kepadaku atas perbuatan shalat?” Sa’īd menjawab: “Tidak, tetapi Allah akan 
menyiksamu karena menyelisihi Sunnah.” (HR. al-Baihaqi dalam al-Kubra) 

Ucapan Sa’īd bin al-Musayyib di atas merupakan pelajaran bagi sebagian 

kaum muslimin yang suka menambah-tambahi amal ibadah dengan alasan untuk 

kebaikan. 

Oleh karena itu Syaikhul Islam Zakariya al-Ansharī al-Syāfi’ī (w. 926H) 

menyatakan tidak sahnya shalat dhuha lebih dari 8 rakaat. Ia menyatakan: 

 
535 Abū Bakar Ahmad bin al-Hasan bin ‘Ali al-Baihaqī, al-Sunan al-Kubra, Tahqīq Ibnu 

Turkumanī, Juz.II, (Cet.I; Majlis Dairah al-Ma’ārif, 1344H), h.466 
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الحعِبَادَاتِ   في  َصحلَ  الأح بَِِنَّ  رُدَّ  ثَ رُهَا  أَكح ذَلِكَ  أَنَّ  عَلَى  يَدُلُّ  لَا  هَذَا  أَنَّ  مِنح  قِيلَ  وَمَا 
 536الت َّوحقِيفُ ، وَلحَ تَصِحَّ الزّيََِدَةُ عَلَى ذَلِكَ 

Artinya:  

“Dan pendapat yang menyatakan bahwa ini (yaitu bahwa Nabi saw. 
melakukan shalat dhuha 8 rakaat ketika Fathu Makkah,) tidak menunjukkan 
bahwa jumlah tersebut merupakan batas maksimal rakaat dhuha, dibantah 
dengan kaidah bahwa ‘Asal dalam ibadah adalah tauqif (mengikuti teks 
wahyu,). Dan tidak sah menambah rakaat lebih dari itu.” 

5. Sikap para ulama Madzhab Syafi’i menjadikan sunnah tarkiyah sebagai dalil 

yang menunjukkan tidak disyariatkannya adzan di kuburan saat pemakaman.  

Hal ini perlu di jelaskan dengan baik agar tidak salah paham. 

Mengumandangkan adzan saat menguburkan jenazah terdapat sebuah hadits yang 

menyatakan : 

َذَانَ مَا :، رفعهعن ابن مسعود مَعُ الأح هُُ  لَايَ زاَل الحمَيِّتُ يَسح ح قَبَح  537لحَ يطَُينَّ
Artinya: 

“Mayit masih mendengar adzan selama kuburnya belum diplester dengan 

tanah.”  

Namun hadits ini disepakati para ulama sebagai hadits yang lemah, bahkan 

palsu. Berikut keterangan para pakar hadits ketika menilai hadits di atas. 

Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalānī berkata : 

عِ  رَمَوحهُ بِِلحوَضح نَادُهُ بَِطِلٌ، فإَِنَّهُ مِنح روَِايةَِ مَُُمَّدِ بحنِ الحقَاسِمِ الطَّايَكَانِّّ وَقَدح  538وَإِسح

Artinya: 

“Sanadnya batil, karena hadits ini termasuk riwayat Muhammad bin Al-Qasim 

Ath-Thayakani, dimana dia telah dicap sebagai pemalsu hadits.” 

Imam Ibnul Jauzi berkata : 

 
536 Zakariya bin Muhammad bin Ahmad bin Zakariya al-Ansharī Zainuddin Abū Yahyā al-

Sunikī, al-Gharar al-Bahiyah fi Syahr al-Bahjah al-Wardiyah, Juz.I (Mathba’ah al-Maimaniyah, t.th), 

h. 393 

537 Abū al-Fadl Ahmad bin ‘Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Hajar al-Asqalānī, al-

Gharā’ib al-Multaqhathah, Tahqīq Majmū’ah Min al-Bāhitsin, Juz.I, (Cet.I, Jam’iyyah Dār al-Birr, 

1439H/2018M), h, 2825  

538 Abū al-Fadl Ahmad bin ‘Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Hajar al-Asqalānī, al-Talkhīsh 

al-Habīr fī Takhrīj Ahādits al-Rāfi’ī al-Kabīr, Juz.II, (Cet. I; Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1419H/1989M), 

h. 306 
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 539هذاحديث موضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
Artinya: 

“Ini adalah hadits palsu atas nama Nabi saw. 

Imam As-Suyuthi menilai, setelah menyebutkan hadits ini : 

 540موضوع الْسن ل يسمع من ابن مسعود
Artinya:  

“Palsu, Hasan tidak mendengar dari Ibnu Mas’ud.”  

Imam Adz-Dzahabī mengatakan : 

 541فيه مُمد بن القاسم الطايكانّ كذاب 
Artinya: 

“Dalam sanadnya terdapat perawi Muhammad bin al-Qāsim Al-Thayākānī, 

pendusta." 

Kesimpulannya, belum ditemukan dalil yang menganjurkan adzan ketika 

memakamkan jenazah. 

Fatwa Imam al-Hathab al-Ruaini (w. 954 H) 

خبَ   القبَ  الميت  إدخال  عند  والإقامة  الأذان  في  ورد  هل  الأصبحي  فتاوى  وفي 
يَ ما  إلا  أثر  ولا  خبَ  ورود  فيه  أعلم  لا  ولعله  فالواب  المتأخرين  بعض  عن  كى 

إلَ  الروج  أول  الولادة  فإن  المولود  فيأذن  والإقامة  الأذان  استحباب  على  مقيس 
 542الدنيا وهذا أول الروج منها وهذا فيه ضعف فإن مثل هذا لا يثبت إلا توفيقا 

Artinya: 

Dalam fatwa-fatwanya al-Asbahi ada pertanyaan : Apakah terdapat khabar 
(hadits) dalam perkara adzan dan iqamat di saat memasukkan jenazah ke 
kubur? Jawab : "Saya tidak mengetahui adanya hadits maupun atsar dalam hal 

 
539Jamāluddīn Abdurrahmān bin ‘Ali bin Muhammad al-Jauzī, al-Maudhū’at,Tahqīq 

Abdurrahmān Muhammad ‘Utsmān, Juz.III, (Cet. III; (Riyādh: al-Maktabah al-Salafiyah, 

1388H/1968M), h. 238 

 540 Abdurrahmān bin Abū Bakr Jalāluddīn al-Suyuthī, al-La’ali al-Mashnu’ah fī al-Ahādits al-

Maudhū’ah, Tahqīq Abū Abdirrahmān Shalāh bin Muhammad bin ‘Uwaidhah. Juz. II, (Cet. I; Beirūt: 

Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah,1417H/1996M), h. 365 

 541 Syamsuddīn Abū Abdullāh Muhammad bin Ahmad bin ‘Utsmān al-Dzahabī, Talkhīsh 

Kitab al-Maudhū’at, Tahqīq Abū Tamim Yāsir bin Ibrahīm bin Muhammad, Juz.I, (Cet.I; Riyādh: 

Maktabah al-Rusyd, 1419H/1998M), h. 292 

542 Syamsuddīn Abu Abdillah Muhammad bin Muhammad bin Abdurrahmān al-Tharabilisī al-

Magribī, Mawāhib al-Jalīl li Syarh Muhthashar al-Khalīl, Tahqīq Zakariya ‘Umayirat, Juz.II, (Dār 

‘Alam al-Kutub, 1423H/2003M), h. 85 
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ini kecuali apa yang diceritakan dari sebagian ulama belakangan. Barangkali 
hal itu diqiyaskan dengan anjuran adzan dan iqamat di telinga bayi yang baru 
lahir. Karena kelahiran adalah awal mula seorang manusia keluar ke dunia, 
sementara ini (kematian) adalah awal keluar dari dunia, namun pendapat ini 
lemah. Karena kasus semacam ini (adzan ketika memakamkan jenazah), tidak 
bisa dijadikan pegangan/acuan kecuali karena dalil shahih." 

Imam Ibnu ‘Ābidīn (w. 1252 H) mengatakan : 

أنه لايسن الاذان عند إدخال الميت في قبَه كما هو المعتاد الْن ،و قد صرح ابن  
 .543حجر في فتاويه بِنه بدعة

Artinya:  

"Tidak dianjurkan mengumandangkan adzan ketika memasukkan mayat ke  

kuburnya sebagaimana yang biasa dilakukan sekarang. Bahkan Ibnu Hajar 

secara jelas menegaskan dalam kumpulan fatwa-fatwanya bahwa hal itu 

bid'ah.” 

Mungkin yang dimaksud Ibnu Hajar dalam keterangan Imam Ibnu 'Ābidīn di 

atas adalah Ibnu Hajar Al-Haitamī. Disebutkan dalam “Al-Fatāwā Al-Fiqhiyah Al-

Kubrā” : 

دِ؟ قاَمَةِ عِنحدَ سَدِّ فَ تححِ اللَّحح َذَانِ وَالإحِ مُ الأح عَةٌ وَ مَنح  ( فأََجَابَ  ) مَاحُكح لهِِ هُوَ بِدح  بِقَوح
َمحرِ  الأح لِاَتْةَِ  اَقاً  إلْح الحمَوحلُودِ  في  بِِمَا  نَدح عَلَى  قِيَاسًا  الحقَبَحِ  نُ زُولِ    عِنحدَ  سُنَّةٌ  أنََّهُ   زَعَمَ 

يُصِبح   فَ لَمح  في و بِِبحتِدَائهِِ  هَذَا  وَ  الِابحتِدَاءِ  في  ذَاكَ  أَنَّ  وَمََُرَّدُ  َمحرَيحنِ  الأح  َ بَينح جَامِعٍ  أَيُّ 
تَضِي لُْوُقَهُ بِهِ الِانحتِهَ    .544اءِ لَا يَ قح

Artinya: 

Tanya : Apa hukum adzan dan iqamah ketika menutup liang lahad ? 

Jawaban Imam Ibnu Hajar Al-Haitamī : 

"Itu bid’ah. Siapa yang meyakini itu disunnahkan ketika menurunkan jenazah 

ke kubur, karena disamakan dengan anjuran adzan dan iqamah untuk bayi 

yang baru dilahirkan, menyamakan ujung akhir manusia sebagaimana ketika 

awal ia dilahirkan, adalah keyakinan yang salah. Apa yang bisa menyamakan 

dua hal ini. Semata-mata alasan, yang satu di awal dan yang satu di ujung, ini 

tidaklah menunjukkan adanya kesamaan." 

Imam Ibnu Hajar al-Haitamī (w. 974 H) mengatakan : 

 
543 Muhammad Amir bin ‘Umar bin Abdul Azīz ‘Ābidīn, Ibnu Ābidīn, Radd al-Mukhtār ‘alā 

al-Dār al-Mukhtār, Juz.II, (cet. III; Beirūt: Dār al-Fikr, 1412H/1992M), h. 235 

544 Ahmad bin Muhammad bin ‘Ali bin Ibnu Hajar al-Haitamī al-Sa’dī al-Ansharī, al-Fatāwā 

al-Fiqhiyah al-Kubrah, Juz. II, ( al-Maktabah al-Islāmiyah, t.th), h. 17 
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نعم قد يسن الأذان لغيْالصلاة كما في آذان المولود، والمهموم، والمصروع، والغضبان  
إنسان  ، أو بيمة وعند مزدحم اليش وعند الْريق قيل وعند ومن ساء خلقه من 

وعند  العباب  رددته في شرح  لكن  للدنيا  أول خروجه  قياساعلى  لقبَه  الميت  إنزال 
 545تغول الغيلان أي تْرد الن لبَصحيح فيه، وهو، والإقامة خلف المسافر

Artinya: 

"Ya! Terkadang adzan disunnahkan untuk selain shalat, seperti adzan di 

telinga anak yang baru dilahirkan, orang yang ditimpa kesusahan, orang yang 

pingsan, orang yang marah, orang yang buruk etikanya baik manusia maupun 

hewan, saat pasukan berada di tengah peperangan, ketika kebakaran, dikatakan 

juga ketika menurunkan jenazah ke kuburnya, diqiyaskan dengan saat pertama 

keluar ke dunia. Namun saya membantahnya di dalam kitab Syarah Al-'Ubab. 

Juga disunnahkan saat kerasukan jin, berdasarkan hadits shahih, begitu pula 

adzan dan iqamah saat melakukan perjalanan." 

Imam Abu Bakr Al-Dimyathi menegaskan : 

اعلم أنه لايسن الأذان عند دخول القبَ، خلافا لمن قال بنسبته قياسا لروجه من  و
  546على دخوله فيها الدنيا

Artinya: 

“Ketahuilah, sesungguhnya tidak disunnahkan adzan ketika (mayit) 

dimasukkan ke kubur. Tidak sebagaimana anggapan orang yang mengatakan 

demikian karena menyamakan keluarnya seseorang dari dunia (mati) dengan 

masuknya seseorang ke dunia (dilahirkan).”  

 Hal senada juga dinyatakan al-Bajirami : 

هِ  َذَانُ عِنحدَ سَدِّ  547خِلَافاً لبَِ عحضِهِمح وَ لَا يُ نحدَبُ الأح

Artinya: 

“Tidak dianjurkan mengumandangkan adzan ketika menutup lahad, tidak 

sebagaimana pendapat sebagian mereka.”  

 
545 Ahmad bin Muhammad bin ‘Ali bin Ibnu Hajar al-Haitamī al-Sa’dī al-Ansharī, Tuhfah al-

Muhtāj , Juz. II, (Mesir: al-Maktabah al-Tijariyah al-Kubrā,1357H/1983M), h. 462 

 546 Abū Bakar bin Muhammad Syātha al-Dhimyathī, I’ānah al-Thālibin ‘alā Hal al-Fāzh Fath 

al-Mu’īn, Juz.I, (Cet.I; Dār al-Fikr, 1418H/1997M), h. 268 

547 Sulaimān bin Muhammad bin ‘Umar al-Bajirumī, Hāsyiah al-Bajirumī ‘alā Syarh al-

Minhāj, Juz.I, (Mathba’ah al-Halabī, 1369H/1950M), h. 492 Dan Abū Bakar bin Muhammad Syātha 

al-Dhimyathī, I’ānah al-Thālibin ‘ala Hal al-Fāzh Fath al-Mu’īn, Juz.III,…h. 171 
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Fatwa yang sama juga disampaikan oleh Lajnah Dâimah (Komisi fatwa ulama 

Arab Saudi) yang ditanda tangani oleh Syekh 'Abdul 'Aziz bin Baz, Syekh 

'Abdurrazzaq Afifī, Syekh 'Abdullah Ghudyan dan Syekh 'Abdullah bin Qu’ud : 

القبَ قبل دفنه؛ لأن   الميت، ولا في  بعد دفن  القبَ  لا يَوز الأذان ولا الإقامة عند 
  .548بدعة مُدثةذلك 

Artinya:  

"Tidak boleh adzan dan iqamah di kuburan setelah menguburkan mayit, atau 
sebelumnya. Karena perbuatan ini tidak ada tuntunannya dan termasuk perkara 
baru dalam agama." 

Semua keterangan di atas mengerucut pada satu kesimpulan bahwa 

mengumandangkan adzan ketika memakamkan jenazah adalah perbuatan yang 

bertentangan dengan sunnah, atau dengan ungkapan yang lebih tegas, tidak 

disyari’atkan. 

6. Sikap Imam Ibnu Taimiyah menjadikan sunnah tarkiyah sebagai dalil yang 

menunjukkan tidak disyariatkannya perayaan Maulid Nabi saw. Sebagaimana 

dalam kitab “ Iqtidha’ Shirath al-Mustaqim,” Ia mengatakan:  

ا مضاهاة للنصارى في ميلاد عيسى عليه السلام، إم  ما يَدثه بعض الناس وكذلك
للنب مُبة  الله   وإما  وسلمصلى  المحبة عليه  هذه  على  يثيبهم  قد  والله  وتعظيماً.   ،

ع لا  وسلم  والاجتهاد،  عليه  صلى الله  النب  مولد  اتّاذ  من  البدع    مع لى  عيداً. 
المقتضي قيام  مع  السلف،  يفعله  ل  هذا  فإن  مولده.  في  الناس  وعدم  اختلاف  له 

رضي الله    لكان السلفاً مُضًا، أو راجحاً المانع منه لو كان خيْاً. ولو كان هذا خيْ 
وتعظيماً   رسول الله صلى الله عليه وسلم  أحق به منا، فإنَم كانوا أشد مُبة ل  عنهم  

له منا، وهم على اليْ أحرص. وإنَّا كمال مُبته وتعظيمه في متابعته وطاعته واتباع 
بِلقلب   ذلك  على  والهاد  به،  بعُِث  ما  ونشر  وظاهراً،  بِطناً  سنته  وإحياء  أمره، 

 
548 Ahmad bin Abdurrazak al-Duwaisy, Kumpulan Fatāwā al-Lajnah al-Dā’imah lil Buhūts 

al-‘Ilmiyah wa Iftah,  Juz.IX, h. 72 
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ليد واللسان. فإن هذه طريقة السابقين الأولين، من المهاجرين والأنصار، والذين  وا
 549  .اتبعوهم بِحسان 

Artinya: 

Begitu pula hal dengan kebiasaan yang dilakukan oleh sebagian orang. Boleh 
jadi perbuatan mereka menyerupai tingkah laku nasrani sebagaimana Nasrani 
pun memperingati kelahiran (milad) Isa a.s. Boleh jadi maksud mereka 
mencintai dan mengagungkan Nabi saw. boleh jadi allah swt. memberikan 
ganjaran kepada mereka dikerenakan kecintaan dan kesungguhan mereka dan 
bukan bid’ah maulid Nabi saw. yang mereka ada-adakan sebagai perayaan. 
Padahal perlu diketahui para ulama telah berselisih pendapat mengenai tanggal 
kelahiran Nabi saw. apalagi merayakan Maulid sama sekali tidak pernah 
dilakukan oleh salaf (sahabat, tabi’in dan tabi’ut tabi’in) padahal ada faktor 
pendorong (untuk memuliakan Nabi) dan tidak ada faktor penghalang di kala 
itu. Seandainya merayakan Maulid terdapat maslahat murni atau maslahat 
yang lebih besar, maka para salaf tentu lebih pantas melakukannya daripada 
kita. Karena sudah kita ketahui bahwa mereka adalah orang yang paling 
mencintai dan mengagungkan Nabi saw. daripada kita. Mereka juga lebih 
semangat dalam kebaikan dibandingkan dengan kita. Dan perlu dipahami pula 
bahwa cinta dan pengagungan pada Nabi saw. yang sempurna adalah dengan 
ittiba’ (mengkuti) dan mentaati Nabi saw. yaitu dengan mengikuti setiap 
perintah, menghidupkan ajaran Nabi secara lahir dan batin, menyebarkan 
ajarannya dan berjuang unutuk itu semua dengan hati, tangan, dan lisan Inilah 
jalan hidup para generasi utama dari umat ini, yaitu kalangan Muhajirin dan 
Anshar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik.    

Dan juga Imam Ibnu Taimiyah menegaskan bid’ah perayaan Maulid Nabi 

saw. dan menerangkannya dalam Majmu’ Fatawa, Ia berkata,  

َوَّلِ الَّتِِ يُ قَالُ: إ  رِ رَبيِعٍ الأح اَذُ مَوحسِمٍ غَيْحِ الحمَوَاسِمِ الشَّرحعِيَّةِ كَبَ عحضِ ليََالي شَهح اَ وَأمََّا اتِّّ نََّ
لَةُ الحمَ  جَّةِ أوَح أوََّلِ جُْحعَةٍ مِنح رَجَبٍ  ليَ ح لِدِ أوَح بَ عحضِ ليََاليِ رَجَبٍ أوَح ثَمِنَ عَشَرَ ذِي الْحِ وح

تَحِب َّهَا يَسح لحَ  الَّتِِ  الحبِدعَِ  مِنح  اَ  فإَِنََّ بَ حراَرِ  الأح عِيدَ  هَُّالُ  الح يهِ  يُسَمِّ الَّذِي  شَوَّالٍ  ثَمِنِ   أوَح 
عَلُ  ُ سُبححَانهَُ وَتَ عَالََ أعَحلَمُ السَّلَفُ وَلحَ يَ فح  550وهَا وَاَللََّّ

Artinya:  

Adapun perbuatan mengadakan perayaan tahunan yang tidak pernah 
ditetapkan dalam ajaran Islam, seperti yang biasa dirayakan pada sebagian 
malam pada malam rabi’ul awwal, yang disebutkan bahwa itu adalah malam 
maulidan atau yang biasa dikerjakan disebagian malam di bulan Rajab atau 
pada tanggal 18 dzulhijjah, atau kamis malam yang pertama di bulan Rajab, 
atau pada tanggal 8 syawwal yang disebut oleh orang awam bahwa itu adalah 
hari rayanya kaum Abrar (orang-orang shalih), semua itu termasuk dari 

 
549 Ahmad bin Abdul Halim Abu al-Abbas Ibnu Taimiyah, Iqthidha’ Shirathal Mustaqim, 

Tahqiq Nashir Abdul Karim al-‘Aql, Juz.II, (Cet. VII, Beirut: Dar ‘Alam al-Kutub, 1419H/1999M), h. 

123 

550 Ahmad bin Abdul Halim Abu al-Abbas Ibnu Taimiyah, Majmu’ al-Fatawa, Tahqiq 

Abdurrahman bin Muhammad bin Qasim. Juz.XXV, (Saudi ‘Arabiyah: Majma’ al-Malik,1416 H/1995 

M), h. 298 
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perbuatan bid’ah yang tidak pernah disukai oleh ulama salaf, dan mereka juga 
tidak pernah mencontohkannya kepada kita.  

Kemudian Imam al-Syaukani menukil ijmak ulama bahwa Maulid Nabi saw. 

termasuk perkara bid’ah yang diada-adakan. Sebagaimana disebutkan dalam kitab al-

Fath al-Rabbani, Ia berkata,  

قد قررن لك الإجْاع على ال  ...ل يقل أحد من أهل البيت  وأتباعهم بِواز المولد  
 551أنه بدعة من جْيع المسلمين 

Artinya:  

Tidak seorang pun berkata dari kalangan Ahlulbait dan pengikut mereka yang 
membolehkan Maulid Nabi saw. dan seterusnya. Sungguh kami telah tetapkan 
bagimu ijmak dari seluruh kaum muslimin bahwasanya Maulid Nabi saw. 
merupakan perkara bid’ah.   

Dan Imam Syaukani tegaskan pula ijmak dalam kitab yang sama bahwa Maulid 

Nabi saw. merupakan perkara bid’ah.  

ثبوته يدل على  الْن دليلا  إلَ  أجد  فأقول ل  المولد  من كتاب ولا سنة ولا    مسألة 
ون،  اجْاع ولا قياس ولا استدلال، بل أجع المسلمين أنه ل يوجد في عصر خيْ القر 

  .552ولا الذين يلونَم ولا الذين يلونَم ...ال ول ينكر أحد من المسلين أنه بدعة
Artinya:  

Masalah Maulid: Aku belum menemukan sampai sekarang dalil yang 
menunjukkan tsabitnya Maulid baik dalam al-Qur’an, sunnah, ijmak, qiyas 
dan serta kesimpulan dari pendalilan yang sesuai,  bahkan kaum muslimin 
telah sepakat sesungguhnya Maulid Nabi saw. tidak ditemukan di zaman 
khairul qurun (generasi terbaik) dan setelah mereka (tabi’in) dan setelah 
mereka (pengikut tabi’in) dan seterusnya, dan tidak ada yang menginkari 
satupun dari kaum muslimin bahwa perayaan Maulid Nabi saw. adalah 
perkara bid’ah.  

  Ada juga ulama kalangan Malikiyah yang dikutip oleh Imam Suyuthī yaitu 

perkataan Abū Hafsh Tajuddīn al-Fakihani (w. 734 H) dalam kitab “al-Maurid fi 

‘Amalil Maulid.” 

 
551 Muhammad bid ‘Ali bin Muhammad bin Abdullah al-Syaukani, al-Fath al-Rabbaniy Min 

Fatawa Imam al-Syaukani, Tahqiq Muhammad Shubhi bin Hasan Halaq Abu Mus’ab, (Yaman: 

Maktabah al-Jil, t.th), 1091 

552 Muhammad bid ‘Ali bin Muhammad bin Abdullah al-Syaukani, al-Fath al-Rabbaniy Min 

Fatawa Imam al-Syaukani,...h. 1087 



 
 

222  

لِدِ أَصحلًا في كِتَابٍ وَلَا  قَلُ عَمَلُهُ عَنح أَحَدٍ مِنح عُلَمَاءِ   لَا أعَحلَمُ لَِذََا الحمَوح سُنَّةٍ، وَلَا يُ ن ح
عَةٌ  بِدح هُوَ  بَلح  الحمُتَ قَدِّمِيَن،  بِِثَرِ  كُونَ  الحمُتَمَسِّ الدِّينِ  في  وَةُ  الحقُدح هُمُ  الَّذِينَ  مَُّةِ  الأح

َكَّالُونَ  وَةُ نَ فحسٍ اعحتَنََ بِاَ الأح دَثَ هَا الحبَطَّالُونَ وَشَهح  553أَحح
Artinya:  

Saya tidak mengetahui akan adanya dalil yang menunjukkan aka 
disyariakannya perayaan Maulid ini, baik dalam al-Qur’an, ataupun dalam 
sunnah dan tidak juga pernah dinukil bahwa ada salah satu dari ulama 
mengamalkannya, padahal mereka adalah panutan dalam kehidupan beragama 
yang selalu berpegang teguh dengan amal perbuatan para ulama sebelumnya 
(Salaf). Bahkan merayakan perayaan Maulid Nabi saw. ini adalah perbuatan 
bid’ah yang diada-adakan oleh orang-orang al-Baththalun (yakni para 
penguasa kerajaan ‘Ubaidiyyah di Mesir), serta sebuah syahwat (nafsu) belaka 
yang dimanfaatkan oleh orang yang hanya mementingkan urusan perut 
mereka.  

  Syekh ‘Ali Hasan al-Atsarī ketika mengomentari ucapan al-Fakihani, Ia 

berkata: Mereka adalah orang orang dari Daulah Ubaidiyyah yang beraqidah 

bathiniyyah.  

Peneliti menegaskan bahwa perayaan Maulid Nabi saw. belum pernah 

dirayakan pada masa kehidupan Rasulullah saw. dan para sahabatnya dan baru mulai 

dirayakan pada abad ke-4 Hijriyah oleh pemerintah kerajaan Bani Ubaidiyah 

Fathimiyah di Mesir, sedangkan para Imam empat Madzhab (Imam Abu Hanifah, 

Malik, Syafi’i dan Ahmad bin Hambal) dan para ulama lainnya yang hidup sebelum 

datangnya masa kerajaan Ubaidiyyah (Fathimiyah) seleuruhnya sepakat untuk 

meninggalkannya, padahal kita ketahui dari keterangan ahli sejarah dan para ulama 

Islam jauhnya para penguasa kerajaan ‘Ubaidiyyah (Fathimiyah) dari ajaran Islam 

yang sebenarnya.554  

Para ulama khalaf baik yang melarang ataupun yang membolehkan perayaan 

Maulid bersepakat bahwa pada dasarnya perayaan Maulid Nabi saw. itu adalah 

perkara bid’ah. Namun, menurut sebagian Syafi’iyyah ulama membolehkan perayaan 

tidak bertentangan dengan sunnah, dan mereka memberikan syarat dalam bermaulid. 

 
 553 Abdurrahman bin Abi Bakar Jalaluddin al-Suyuthi, al-Hawiy lil Fatawa, Juz.I, (Beirut: 

Dar al-Fikr, 1424H/2004M), h. 223 

 

554 Ibnu Saini bin Muhammad bin Musa, Benarkah Shalahuddin al-Ayyubi Merayakan Maulid 

Nabi saw. Cet. II, (Jakarta Selatan: Maktabah Mu’awiyah bin Abi Sufyan, 1435H/2014M), h. 68 
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Sebagaimana dinyatakan oleh al-Hafizh al-Suyuthi yang menyebutkan di dalam kitab 

“al-Hāwi” bahwasanya al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani berkata, 

الثَّلَاثةَِ،  أَصح  الحقُرُونِ  مِنَ  أَحَدٍ مِنَ السَّلَفِ الصَّالِحِ  قَلح عَنح  تُ ن ح عَةٌ لحَ  بِدح لِدِ  الحمَوح لُ عَمَلِ 
تَمَلَتح عَلَى مََُاسِنَ وَضِدِّهَا، فَمَنح تََرَّى في عَمَلِهَا الحمَحَاسِنَ   وَلَكِن َّهَا مَعَ ذَلِكَ قَدِ اشح

 555عَةً حَسَنَةً وَإِلاَّ فَلَا وَتَََنَّبَ ضِدَّهَا كَانَ بِدح 
Artinya  

Asal dari peringatan Maulid adalah bid’ah yang tidak pernah diriwayatkan dari 
seorang pun dari kalangan salaf shalih tiga generasi pertama, hanya saja, 
meski demikian di dalam peringatan Maulid Nabi saw. terdapat kebaikan-
kebaikan dan keburukan. Maka siapapun dalam melakukannya ia mengisi 
dengan kebaikan-kebaikan dan menjauhi keburukan, maka hal tersebut 
termasuk bid’ah hasanah, namun jika sebaliknya maka sebaliknya pula 
(termasuk bid’ah syai’ah)   

Dan juga Imam Suyuthi berkata: 

الحقُرحآنِ   مِنَ  تَ يَسَّرَ  مَا  وَقِراَءَةُ  النَّاسِ  تِمَاعُ  اجح هُوَ  الَّذِي  الحمَوحلِدِ  عَمَلِ  أَصحلَ  أَنَّ  عِنحدِي 
ُ عَلَيحهِ وَسَلَّمَ وَمَا وَقَعَ في   رِ النَّبِِّ صَلَّى اللََّّ بَارِ الحوَاردَِةِ في مَبحدَأِ أمَح َخح لِدِهِ مِنَ وَروَِايةَُ الأح مَوح

يََتِ، ثَُُّ مَدُّ لََمُح سَِاَطٌ يَحكُلُونهَُ وَيَ نحصَرفُِونَ مِنح  هُوَ مِنَ الحبِدعَِ   غَيْحِ زيََِدَةٍ عَلَى ذَلِكَ    الْح
ُ عَلَيحهِ  رِ النَّبِِّ صَلَّى اللََّّ هَا صَاحِبُ هَا لِمَا فِيهِ مِنح تَ عحظِيمِ قَدح سَنَةِ الَّتِِ يُ ثاَبُ عَلَي ح  وَسَلَّمَ الْحَ

لِدِهِ الشَّريِفِ  تِبحشَارِ بِوَح  556وَإِظحهَارِ الحفَرحَِ وَالِاسح
Artinya:  

Bagiku, perayaan Maulid Nabi dengan cara berkumpulnya sekelompok 
manusia yang membaca al-Quran, membaca kisah-kisah Nabi kemudian 
dihidangkan makanan untuk para hadirin, maka ini termasuk bid’ah hasanah 
yang pelakunya bisa mendapatkan pahala. Sebab dalam perayaan tersebut ada 
unsur mengagungkan Nabi saw. menampakkan kebahagiaan dan kesenangan 
dan bergembira dengan kelahirannya yang mulia.  

Namun, banyak juga ulama khalaf yang tidak setuju dengan ulama yang 

membolehkan maulid. Di antaranya, Imam Syāthibī, 

 
555 Abdurrahman bin Abi Bakar Jalaluddin al-Suyuthi, al-Hawiy lil al-Fatawa, Juz. I, (Beirut: 

Dar al-Fikr, 1424 H/2004 M), h. 229 

 

556 Abdurrahman bin Abi Bakar Jalaluddin al-Suyuthi, al-Hawiy lil al-Fatawa, Juz. I,... h. 221 
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المنكرة، للبدع  ذكره  معرض  في  قال  ئَاتِ    الشاطب:  يَ ح وَالَح الحكَيحفِيَّاتِ  الحتِزاَمُ  هَا:  وَمِن ح
اَذُ يَ وحمِ ولَِادَةِ النَّبِِّ صَلَّى اللََُّّ  تِمَاعِ عَلَى صَوحتٍ وَاحِدٍ، وَاتِّّ ئَةِ الِاجح رِ بِيَ ح  الحمُعَي َّنَةِ، كَالذكِّح

بَهَ ذَلِكَ   557.عَلَيحهِ وَسَلَّمَ عِيدًا، وَمَا أَشح
Artinya: 

Imam al-Syāthibī mengatakan dalam pembahasan bid’ah munkaroh: 
diantaranya adalah mengadakan kaifiyat (tata cara), haiat (keadaan) di dalam 
beribadah (kecuali yang datang keterangannya dalam agama), seperti ketika 
mengadakan dzikir dengan cara berkumpul dengan dipimpin oleh seseorang, 
atau mengadakan (menjadikan) perayaan pada hari kelahiran (Maulid Nabi 
saw) sebagai ‘Ied, dan yang semisal dengan hal tersebut. 

Peneliti menegaskan bahwa sebenarnya masalah Maulid Nabi saw. adalah 

termasuk masalah furu’iyah yang menjadi perdebatan panjang para ulama belakangan 

(khalaf) dari kalangan ahlus sunnah wal jamaah mengenai hukumnya. Perbedaan para 

ulama dalam menghukumi Maulid Nabi saw. itu dibangun di atas ijtihad masing-

masing, apabila benar dapat dua pahala dan apabila salah dapat satu pahala.  

 Peneliti menegaskan bahwa dalam hal ini lebih mengikuti pemahaman ulama 

salaf yang tidak merayakan Maulid Nabi saw. dengan beberapa alasan sebagai 

berikut: 

1. Masalah perayaan maulid Nabi saw. merupakan polemik besar di kalangan kaum 

muslimin. Kitapun tidak boleh gegabah dalam menghukumi acara ritual yang 

semarak seperti ini. Namun yang perlu dicatat bagi setiap muslim yang 

menghendaki kebenaran adalah menjadikan Al-Qur’an dan Sunnah sebagai 

hakim  dalam setiap perselisihan. 

Sebagaimana firman Allah swt. dalam QS. al-Nisa’/4 : 59 

ءٍ فَ رُدُّوهُ إِلََ   خِرِ ذَلِكَ  فإَِنح تَ نَازَعحتُمح في شَيح مِ الْح مِنُونَ بِِللََِّّ وَالحيَ وح تُمح تُ ؤح اللََِّّ وَالرَّسُولِ إِنح كُن ح
سَنُ تََحوِيلًا   خَيْحٌ وَأَحح

Artinya: 

Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka 
kembalikanlah ia kepada Allah (al-Quran) dan Rasul (sunnahnya), 
jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. 
yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.558 

 
 557 Ibrahim bin Musa bin Muhammad al-Lakhamiy al Ghurnathiy al-Syathibi, al-I’tisham, 

Tahqiq Salim Ibn ‘Ied al-Hilali, (Cet.I, Saudi Arabiyah: Dar Ibn Affan,1412 H), h.47 

 

558 Kementerian Agama, Al-Qur’an dan Terjemahan,...h. 87 
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2. Berpegang kepada manhaj Nabi saw. dan manhaj shahabatnya. Sebagaimana 

disebutkan dalam hadits Nabi saw. bersabda,  

كُمح   بِسُنَّتِِ فَ عَلَيحكُمح   وَإِيََّ بِِلن َّوَاجِذِ  هَا  عَلَي ح وَعَضُّوا  دِيِّيَن  الحمَهح الرَّاشِدِينَ  لَُفَاءِ  الح وَسُنَّةِ 
عَةٍ ضَلالََة  559.رواه أحمدٌ وَمُُحدَثَتِ الأمُُورِ فإَِنَّ كُلَّ بِدح

Artinya: 

Kalian wajib berpegang teguh pada sunnahku dan sunnah Khulāfāur Rāsyidīn 

yang mendapat petunjuk; peganglah ia erat-erat, dan gigitlah ia dengan gigi 

geraham. Dan jauhilah perkara-perkara setiap perkara yan diada-adakan 

(dalam agama). Karena sesunnguhnya setiap perkara yang diada-adakan itu 

adalah bid’ah, dan setiap bid’ah itu adalah kesesatan. 

Hadits di atas di jelaskan oleh Imam Ibnu Rajab al-Hambali dalam kitabnya “ 

Jami’ al-Ulum wa al-Hikam, Ia berkata,  

اللفاء  وسنة  بسنته  بِلتمسك  والاختلاف  الافتراق  عند  أمر  الْديث  هذا  في 
مسك بِا كان عليه الراشدين من بعده والسنة هي الطريق المسلوك فيشمل ذلك الت

هو وخلفاؤه الراشدون من الاعتقادات والأعمال والأقوال وهذه هي السنة الكاملة  
ولَذا كان السلف قديما لا يطلقون اسم السنة إلا على ما يشمل ذلك كله وروي  

 560معنَ ذلك عن الْسن والأوزاعي والفضيل بن عياض

Artinya: 

Dalam hadits ini perintah ketika terjadi perpecahan dan perselisihan dengan 
berpegang teguh dengan sunnahnya (Rasulullah saw.) dan sunnah al-Khulafa’ 
al-Rasyidin setelahnya, dan sunnah yang kami maksud adalah berpegang 
teguh dengan jalan yang ditempuh oleh Nabi saw. dan al-Khulafa’ al- 
Rasyidin baik berupa keyakinan, perbuatan, dan perkataan. Inilah Sunnah yang 
sempurna, karena itulah ulama salaf sejak dulu tidak memakai lafazh sunnah 
kecuali meliputi semua hal di atas. Ini diriwayatkandari al-Hasan, Auza’i, dan 
Fudhail bin ’Iyadh  

Memahami dalil dengan pemahaman sahabat adalah hujjah, dan tidak boleh 

menyelisihi pemahaman sahabat. Sebagaimana firman Allah swt. dalam QS. al-

Nisa’/4 : 115 

دَُى وَي َ  لَهُ الَح  َ تَ بَينَّ مَا  بَ عحدِ  يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنح  نُ وَلهِِّ مَا وَمَنح  مِنِيَن  الحمُؤح تَّبِعح غَيْحَ سَبِيلِ 
لِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتح مَصِيْاً   تَ وَلََّ وَنُصح

 
559 Ahmad bin Hanbal Abū Abdullāh al-Syaibānī, Musnad Ahmad bin Hanbal, Tahqīq Maktab 

al-Buhūts bijam’iyyah al-Mu’naz, Cet. I, Juz.VII, (Jam’iyyah al-Muknaz al-Islāmī,1431H), h.1567 

560 Zainuddin Abdurrahman bin Ahmad bin Rajab bin al-Hasan al-Sulamī, Jāmī’ al-‘Ulūm wa 

al-Hikam,Juz. I,(Cet. I, Beirūt: Dar al-Ma’rifah, 1408 M), h. 263 
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Artinya: 

Dan barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, dan 
mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, Kami biarkan ia 
leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu (Allah biarkan mereka 
bergelimang dalam kesesatan) dan Kami masukkan ia ke dalam Jahannam, 
dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali.561 

Ayat ini menunjukkan bahwa menyalahi jalannya kaum Mukminin sebagai 

sebab seseorang terjatuh ke dalam jalan-jalan kesesatan dan diancam dengan masuk 

Neraka Jahannam. Ayat ini juga menunjukkan bahwa mengikuti Rasulullah saw. 

adalah sebesar-besar prinsip dalam Islam yang mempunyai konsekuensi wajibnya 

umat Islam untuk mengikuti jalannya kaum Mukminin sedangkan jalannya kaum 

Mukminin pada ayat ini adalah keyakinan, perkataan dan perbuatan para sahabat . 

Karena, ketika turunnya wahyu tidak ada orang yang beriman kecuali para sahabat, 

seperti firman Allah swt. QS. al-Baqarah/1:285 

مِنُونَ   آمَنَ الرَّسُولُ بِاَ أنُحزلَِ إلِيَحهِ مِنح رَبِّهِ وَالحمُؤح
Artinya: 

Rasul telah beriman kepada Al-Qur-an yang diturunkan kepada-nya dari 

Rabb-nya, demikian pula orang-orang yang beriman.” 562 

Orang-orang Mukmin ketika itu hanyalah para Sahabat, tidak ada yang lain. 

Ayat di atas menunjukkan bahwasanya mengikuti jalan para sahabat dalam 

memahami syari’at adalah wajib dan menyalahinya adalah kesesatan.563 

 Ibnu Katsir menjelaskan dalam “Tafsir al-Qur’an Al Azhim”: “Maksud ayat 

ini, barang siapa yang menjalani cara beragama yang bukan berasal dari Rasulullah 

saw. maka ia telah menempatkan dirinya di suatu irisan (syiqq), sedangkan syariat 

Islam di irisan yang lain. Itu ia lakukan setelah kebenaran telah jelas baginya.”564 

 
561 Kementerian Agama, Al-Qur’an dan Terjemahan,...h. 97 

562 Kementerian Agama, Al-Qur’an dan Terjemahan,...h. 49 

563 Salīm bin ‘Īed al-Hillālī, Bashāir Dzawī Syaraf bi Syarah Marwiyyati Manhajis Salaf, Cet. 

I; Ajman: Maktabah al-Furqan, 1420 H/ 1999 M), h. 54 

564 Abū al-Fidā’ Ismā’il bin Umar bin Katsīr al-Qurasyī al-Bashri al-Dimasyqi, Tafsīr al-

Qur’ān al-‘Azhīm, Tahqīq Sami bin Muhammad Salamah, Juz. II,(Cet. III; Taibah,1420 H/1999 M), h. 

412 
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Imam Abul Hasan al-Asy’ari yang disandarkan kepadanya Madzhab 

Asy’ariyyah yang terkenal menetapkan adanya ijmak kaum salaf dalam hal larangan 

keluar dari apa telah ditetapkan oleh ulama salaf, sebagaimana tercantum dalam 

kitabnya “Risalah ila Ahli Tsagar,” Ia berkata:  

أقاويل السلف فيما أجْعوا عليه وعما اختلفوا  وعلى أنه لا يَوز لأحد أن يَرج عن
  565فيه أو في تَويله لأن الْق لا يَوز أن يَرج عن أقاويلهم

Artinya:  

(Mereka; Ahlu sunnah) telah sepakat bahwa seorang tidak boleh keluar dari 
apa yang telah ditetapkan oleh para ulama salaf, baik dalam hal yang telah 
mereka sepakati (ijmak mereka), maupun dalam hal yang mereka 
perselisihkan, ataupun juga dalam tafsir-tafsir mereka, karena kebenaran tidak 
akan mungkin keluar dari perkataan/pendapat mereka.  

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah berkata, 

هِِمح إِلََ مَا يَُاَلِفُ ذَلِكَ كَانَ مُحطِئًا  َ وَتَ فحسِيْح مَنح عَدَلَ عَنح مَذَاهِبِ الصَّحَابةَِ وَالتَّابعِِينح
تَدِعًا، وَإِنح كَانَ مَُحتَهِدًا مَغحفُوحراً لهَُ خَطَؤُهُ. وَنََحنُ نَ عحلَمُ أَنَّ الحقُرحآنَ قَ رأَهَُ  فيح ذَلِكَ، بَلح   مُب ح

مُح أعَح  هِِ وَمَعَانيِحهِ كَمَا أَنََّ مُح كَانُ وحا أعَحلَمَ بتَِ فحسِيْح قِّ  الصَّحَابةَُ وَالتَّابِعُوحنَ وَتََبِعُوحهُمح، وَأَنََّ لَمُ بِِلْحَ
لَهُ الَّذِ   566ى بَ عَثَ اللهُ بِهِ رَسُوح

Artinya: 

Barangsiapa yang berpaling dari madzhab Sahabat dan Tabi’in dan penafsiran 
mereka kepada yang menyelisihinya, maka ia telah salah bahkan (disebut) 
Ahlul bid’ah. Jika ia sebagai Mujtahid, maka kesalahannya akan diampuni. 
Kita mengetahui bahwa al-Qur-an telah dibaca oleh para sahabat, tabi’in dan 
yang mengikuti mereka, dan sungguh mereka lebih mengetahui tentang 
penafsiran al-Qur-an dan makna-maknanya, sebagaimana mereka lebih 
mengetahui tentang kebenaran yang dengannya Allah mengutus Rasul-Nya. 

Imam Ahmad (w. 241 H) berkata: 

كُ بِاَ كَانَ عَلَيحهِ أَصححَابُ رَسُوحلِ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيحهِ وَسَلَّمَ أُصُوحلُ السُّنَّةِ عِنحدَنَ: التَّمَسُّ 
عَةٍ فَهِيَ ضَلالََةٌ   567وَاحلِإقحتِدَاءُ بِِمح وَتَ رحكُ الحبِدعَِ وكَُلُّ بِدح

Artinya: 

 
 565 ‘Ali bin Isma’il bin Abi Basyar Ishaq bin Salim bin Isma’il bin Abdullah bin Musa bin 

Bilal, Risālah Ilā Ahl al-Tsagar, Tahqiq Abdullah Syākir Muhammad al-Junaidi, Cet. I, (Dimasyqi: 

Maktabah al-Ulūm wa al-Hikam, 1988 M), h. 306 

566 Ahmad bin Abdul Halīm Abū al-Abbas Ibnu Taimiyah, Majmū’ al-Fatāwā, Tahqīq 

Abdurrahmān bin Muhammad bin Qāsim. Juz.XIII,...h. 361 

 567 Abū al-Qāsim Hibatullāh bin al-Hasan bin Manshūr al-Thabarī al-Rāzī al-Lālikāī, Syarh 

Ushūl I’tiqād Ahl Sunnah wa al-Jamā’ah, Tahqīq Ahmad bin Sa’īd bin Hamdān al-Ghāmidī, Juz. I, 

(Cet.VIII; Saudi: Dār Thaibah, 1423 H/2003 M), h. 175 



 
 

228  

Prinsip Ahlus Sunnah adalah berpegang dengan apa yang dilaksanakan oleh 
para Sahabat dan mengikuti jejak mereka, meninggalkan bid’ah dan setiap 
bid’ah adalah sesat. 

Dan Nabi saw. telah merekomendasikan para sahabat adalah sebaik-baik 

generasi umat Islam.  Sebagaimana Rasulullah saw. bersabda, 

ُ عَنحهُ، عَنِ النَّبِِّ صَلَّى اللهُ عَلَيحهِ وَسَلَّمَ قاَلَ: خَيْحُ النَّاسِ قَ رحنّ،   عَنح عَبحدِ اللََِّّ رَضِيَ اللََّّ
 568.رواه البخاري ثَُُّ الَّذِينَ يَ لُونََمُح، ثَُُّ الَّذِينَ يَ لُونََمُح 

 
Artinya, 

“Sebaik-baik manusia adalah yang hidup pada masaku, kemudian manusia 
yang hidup pada masa berikutnya, kemudian manusia yang hidup pada masa 
berikutnya.” (HR. al-Bukhari dan Muslim)  

Hal ini dikuatkan oleh Imam al-Auza’i, Ia berkata, 

عَنح  جَاءَ  مَا  حَابِ  الحعِلحمُ  أَصح عَنح  ئح  يََِ لحَ  وَمَا  وَسَلَّمَ  عَلَيحهِ   ُ اللََّّ صَلَّى  مَُُمَّدٍ  أَصححَابِ   
ُ عَلَيحهِ وَسَلَّمَ فَ لَيحسَ بِعِلحمٍ   569مَُُمَّدٍ صَلَّى اللََّّ

Artinya: 

Ilmu ialah apa yang datang dari para sahabat Muhmmad saw. dan apa yang 

datang dari selain mereka bukanlah suatu ilmu.  

Bahkan ditegaskan pula oleh al-Auza’i “Sabarkan dirimu di atas sunnah, dan 

berhentilah engkau dimana kaum itu berhenti (yaitu para Shahabat Nabi), dan 

katakanlah dengan apa yang dikatakan mereka, dan tahanlah (dirimu) dari apa yang 

mereka menahan diri darinya, dan tempuhlah jalan Salafush Shalihmu (para 

pendahulumu yang shalih), karena sesungguhnya apa yang engkau leluasa 

(melakukannya) leluasa pula bagi mereka.”  

Maka dari itu, setiap orang yang mengikuti jalan mereka, dan menempuh 

sesuai manhaj/metode mereka, maka dia termasuk orang yang berpegang teguh di atas 

al-Qur’an dan sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat, karena 

menisbahkan/menyandarkan kepada mereka. 

 
568 Muhammad bin Ismāil Abū Abdullāh Al-Bukhārī al-Ju’fī, Shahīh al-Bukhārī, Tahqiq 

Muhammad bin Zuhair bin Nashir al-Nashir, Juz.III,...h. 171 

569 Abu ‘Umar Yusuf bin ‘Abdullah bin Muhammad bin ‘Abdulbarr bin ‘Ashim al-Numari al-

Qurthubi, Jami’ Bayan al-Ilm wa Fadhlihi, Juz. I,...h. 617  
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3. Seandainya perayaan maulid ini merupakan bagian agama yang disyari’atkan 

tetapi Nabi saw. tidak menjelaskannya kepada umat, maka itu berarti Nabi saw. 

berkhianat. Hal ini tidak mungkin karena Nabi saw. telah menyampaikan risalah 

Allah swt. dengan amanah dan sempurna sebagaimana disaksikan oleh umatnya 

dalam perkumpulan yang besar di Arofah ketika Haji Wada’:  

بحنِ عَبحدِ اللهِ عن   أنَ حتُمح قاَئلُِونَ ؟    في قصة النّب ....   جَابِرِ  ألَُونَ عَنِّّ ، فَمَا  وَأنَ حتُمح تُسح
بَعِهِ السَّبَّابةَِ ، يَ رحفَ عُهَا  تَ ، فَ قَالَ : بِِِصح هَدُ أنََّكَ قَدح بَ لَّغحتَ وَأدََّيحتَ وَنَصَحح قاَلُوا : نَشح

اللَّهُمَّ   ، هَدح  اشح  ، اللَّهُمَّ  النَّاسِ  إِلََ  وَيَ نحكُتُ هَا  السَّمَاءِ  مَرَّاتٍ إِلََ  ثَلَاثَ  هَدح  اشح  ، .رواه  
 570مسلم 

Artinya:  

Dari Jabir bin Abdillah tentang kisah hajinya Nabi (Setelah beliau berkhutbah 
di Arafah): Nabi saw. bersabda: Kalian akan ditanya tentang diriku, lantas 
apakah jawaban kalian? Mereka menjawab: Kami bersaksi bahwa engkau 
telah menyampaikan, menunaikan dan menasehati. Lalu Nabi mengatakan 
dengan mengangkat jari telunjuknya ke langit dan mengisyaratkan kepada 
manusia: “Ya Allah, saksikanlah, Ya Allah saksikanlah, sebanyak tiga kali. 

Seluruh amalan yang mendekatkan umat Islam ke dalam Surga dan 

menjauhkan mereka dari Neraka telah dijelaskan oleh Nabi saw. Sebagaimana dalam 

Hadist,  

نَا رَسُولَ اِلله صَ  ُ عَلَيحهِ وَسَلَّمَ عَنح أَبِ ذَرٍّ، قاَلَ : تَ ركَح جَنَاحَيحهِ ، وَمَا طاَئرٌِ يُ قَلِّبُ  لَّى اللََّّ
وََاءِ، إِلاَّ وَهُ  مِنحهُ عِلحمًا، قاَلَ : فَ قَالَ في الَح يذُكَِّرُنَ  بقَِيَ وَ  مَا  عَلَيحهِ وَسَلَّمَ :   ُ : صَلَّى اللََّّ

َ لَكُمح. نََّةِ ، ويُ بَاعِدُ مِنَ النَّارِ، إِلاَّ وَقَدح بُينِّ ءٌ يُ قَرِّبُ مِنَ الح  571رواه الطبَانّ شَيح
Artinya: 

Abu Dzar al-Ghifari pernah mengatakan: Rasulullah meninggalkan kita, sedangkan tidak ada 

seekor burung pun yang mengepakkan kedua sayapnya di udara kecuali Nabi saw. telah 

menjelaskan kepada kami, sesungguhnya Rasulullah bersabda: “Tidak ada sesuatupun yang 

mendekatkan kalian ke surga dan menjauhkan dari Neraka kecuali telah dijelaskan kepada 

kalian. 

Bahkan hal ini ditegaskan oleh Imam Malik bin Anas, berkata: 

 
570 Muslim bin Hajjaj Abu al-Hasan al-Qusyairī al-Naisabūrī,al-Musnad al-Shahīh al-

Mukhtashar, Tahqīq Muhammad Fu’ad Abdul Baqī, Juz. VII,...h. 886 

571 Sulaiman bin Ahmad bin Ayyub bin Muthayyir al-Lakhamiy al-Syami Abu al-Qasim al-

Thabraniy, Al-Mu’jam al-Kabiir, Tahqiq, Hamdiy bin ‘Abdul Majid al-Salafi Juz. II, (Cet. II; Dar Ihya’ 

al-Turats al-‘Arabi,1415 H), h. 155 
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لَامِ  ُ عَلَيحهِ وَسَلَّمَ خَانَ  مَنِ اب حتَدعََ في الإحِسح عَةً يَ راَهَا حَسَنَةً، زَعَمَ أَنَّ مَُُمَّدًا صَلَّى اللََّّ بِدح
دِينَكُمح   لَكُمح  مَلحتُ  أَكح مَ  الحيَ وح يَ قُولُ:   َ مَئِذٍ (3المائدة:)الرّسَِالَةَ، لِأَنَّ اللََّّ يَ وح يَكُنح  فَمَا لحَ   ،

مَ دِينًا   572دِينًا، فَلَا يَكُونُ الحيَ وح
Artinya: 

Barang siapa yang membuat bid’ah di dalam Islam yang ia menganggap 
sebagai bid’ah hasanah, maka sesungguhnya ia telah menuduh bahwa 
Muhammad saw. telah berkhianat di dalam (menyampaikan) risalah. Karena, 
sesungguhnya Allah telah berfirman: “Pada hari ini Aku telah sempurnakan 
bagi kamu Agama kamu.” Maka, apa yang tidak menjadi agama pada hari itu, 
niscaya tidak akan menjadi Agama pada hari ini. 

4. Mereka mengatakan bahwa perayaan maulid Nabi saw. termasuk 

konsekuensi cinta kepada Nabi saw.  

Perkataan ini hanya klaim (mengaku-ngaku), tidak berdasar dalil sedikitpun. 

Sebab maulid Nabi saw. tidak termasuk konsekuensi cinta Nabi saw. Cinta Nabi 

adalah dengan ketaatan, bukan dengan kemaksiatan dan kebid’ahan seperti halnya 

maulid Nabi saw. Bahkan maulid Nabi saw. termasuk pelecehan dan penghinaan 

kepada Nabi saw.573 

Maka peneliti menegaskan bahwa para sahabat adalah orang yang lebih cinta 

kepada Nabi saw. daripada kita, lebih berilmu, lebih mengagungkan Nabi saw.lebih 

bersemangat dalam kebaikan. Sekalipun demikian, mereka tidak merayakan maulid. 

Seadainya merayakan maulid termasuk konsekwensi cinta kepada Nabi saw. tentu 

mereka adalah orang yang paling bersemangat melakukakannya.574 

Hal ini dikuatkan oleh perkataan ‘Abdullah bin Mas’ud, Ia mengatakan: 

فَ لحيَ تَأَسَّ  يًا  مُتَأَسِّ مِنحكُمح  مَنح كَانَ  عَنحهُ   ُ اللََّّ رَضِيَ  عُودٍ  مَسح ابحنُ  قاَلَ  قاَلَ:  قَ تَادَةَ  عَنح 
وَأعَحمَقَهَا  قُ لُوبًِ  مَُّةِ  الأح هَذِهِ  أبََ رَّ  مُح كَانوُا  فإَِنََّ وَسَلَّمَ؛  عَلَيحهِ   ُ اللََّّ صَلَّى  مَُُمَّدٍ  حَابِ   بَِِصح

وَأقََ لَّ  بَةِ عِلحمًا  تَ عَالََ لِصُحح  ُ تَارَهُمُ اللََّّ اخح مًا  قَ وح حَالًا،  سَنَ هَا  وَأَحح يًَ  وَأقَ حوَمَهَا هَدح تَكَلُّفًا  هَا 

 
572 Ibrahīm bin Musā bin Muhammad al-Lakhamī al-Ghurnathī al-Syāthibī, al-I’tishām. 

Tahqīq  Sulaim bin ‘Ied al-Hilalī, Juz.I (Cet. I, Saudi: Dār Ibn ‘Affān,1412H/1992M), h. 64 

 573 Muhammad Basyir bin Muhammad Badruddin al-Sahsawani al-Hindi, Shiyanah al-Insyan 

‘an Waswasati Syekh Dahlan, Cet. III, (Maktabah Salafiyah, t.tp), h. 228 

574 Ubaidah Yusuf bin Mukhtar al-Sidawi, Polemik Perayaan Maulid Nabi saw,...h. 77 
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مُح كَانوُ  لَهُمح وَاتَّبِعُوهُمح في آثَرهِِمح؛ فإَِنََّ ُ عَلَيحهِ وَسَلَّمَ، فاَعحرفُِوا لََمُح فَضح ا عَلَى  نبَِيِّهِ صَلَّى اللََّّ
دَُى الحمُسح   575تَقِيمِ الَح

Artinya: 

Dari Qatada berkata Ibnu Mas’ud: Barangsiapa di antara kalian yang ingin 
meneladani, hendaklah meneladani para Sahabat Rasulullah saw. Karena 
sesungguhnya mereka adalah ummat yang paling baik hatinya, paling dalam 
ilmunya, paling sedikit bebannya, dan paling lurus petunjuknya, serta paling 
baik keadaannya. Suatu kaum yang Allah telah memilih mereka untuk 
menemani Nabi-Nya, untuk menegakkan agama-Nya, maka kenalilah 
keutamaan mereka serta ikutilah atsar-atsarnya, karena mereka berada di jalan 
yang lurus.”  

5. Arti mencintai dan mengagungkan sunnah Rasulullah saw. yang sebenarnya 

Sebagaimana Allah swt. berfirman dalam QS. Ali ‘Imran/ 2: 31 

ُ وَيَ غحفِرح لَكُمح  َ فاَتَّبِعُونّ يَُحبِبحكُمُ اللََّّ تُمح تُِبُّونَ اللََّّ ُ غَفُورٌ رَحِيمٌ قُلح إِنح كُن ح  ذُنوُبَكُمح وَاللََّّ
Terjemahnya: 

Katakanlah: Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah, maka ikutilah 
(sunnah/petunjuk)ku, niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-
dosamu, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.  

Imam Ibnu Katsir, dalam kitanya “Tafsir Ibnu Katsir”  ketika menafsirkan 

ayat ini berkata, 

الطريقة  على  هو  وليس  الله،  مُبة  ادعى  من  على كل  حاكمة  الكريمة  الْية  هذه 
المحم الشرع  يتبع  حتَّ  الأمر،  نفس  في  دعواه  في  فإنه كاذب  والدين  المحمدية  دي 

النبوي في جْيع أقواله وأحواله، كما ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه 
 576وسلم أنه قال: "من عمل عملا ليس عليه أمرن فهو رد 

Artinya: 

“Ayat yang mulia ini merupakan hakim (pemutus perkara) bagi setiap orang 
yang mengaku mencintai Allah, akan tetapi dia tidak mengikuti jalan (sunnah) 
Rasulullah saw. maka dia adalah orang yang berdusta dalam pengakuan 
tersebut dalam masalah ini, sampai dia mau mengikuti syariat dan agama 
(yang dibawa oleh) Nabi Muhammad saw. dalam semua ucapan, perbuatan 
dan keadaannya.” Sebagaimana hadits shahih Rasulullah saw. bersabda: 
Barang siapa mengerjakan suatu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami 
maka (amalnya) ditolak. 

 
575 Abu ‘Umar Yusuf bin ‘Abdullah bin Muhammad bin ‘Abdulbarr bin ‘Ashim al-Numari al-

Qurthubi, Jami’ Bayan al-Ilm wa Fadhlihi, Tahqiq Ubay Asybal al-Zuhairi, Juz. II; (Cet.I; Saudi: Dar 

Ibn al-Jauzi, 1414 H/1994 M), h. 947  

576 Abu al-Fida’ Isma’il bin Umar bin Katsir al-Qurasyi al-Bashri al-Dimasyqi, Tafsir al-

Qur’an al-‘Azhim, Tahqiq Sami bin Muhammad Salamah, Juz. II,...h. 32 
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Ulama Syafi’iyyah menjelaskan cinta yang hakiki sebagaimana dijelaskan oleh 

Imam al-Qadhi ‘Iyadh yang diaminkan oleh Imam al-Nawawi dalam kitabnya “Syarh 

Shahih Muslim” yaitu  

رَةُ سُنَّتِهِ وَالذَّبُّ عَ  ُ عَلَيحهِ وَسَلَّمَ نُصح ُ وَمِنح مََُبَّتِهِ صَلَّى اللََّّ نح  قاَلَ الحقَاضِي عِيَاضٌ رَحِمَهُ اللََّّ
سَهُ دُونهَُ شَريِعَتِهِ وَتَْنِّّ حُضُورِ حَيَاتهِِ   فَ يَ بحذُلَ مَالَهُ وَنَ فح

Artinya:  

Al-Qadhi ‘Iyadh berkata: “Dan di antara bentuk kecintaan kepada Nabi saw. 
adalah menolong sunnahnya dan membela syari’atnya dan menginginkan 
kehadiran kehidupan Nabi saw. hingga ia mengorbankan segala harta dan 
jiwanya.   

Inilah fiqih yang perlu dipahami dari Imam al-Nawawi, Ia sepakat dengan 

pernyataan al-Qadhi ‘Iyadh tentang mengeskpresikan cinta kepada Nabi saw. padahal 

Imam al-Nawawi yang notabenenya sepakat dengan Imam Sya’fi’i yang membagi 

bid’ah menjadi dua, akan tetapi tidak ada komentar sama sekali dari al-Nawawi ketika 

menjelaskan perkataan al-Qadhi ‘Iyadh tersebut dengan menambah perkataan al-

Qadhi ‘Iyadh bahwa “Termasuk juga tanda cinta kepada Nabi saw. dengan 

mengadakan perayaan maulid Nabi saw.” Jadi jelas inilah pernyataan sikap Imam al-

Nawawi tidak mengatakan bahwa tanda cinta kepada Nabi saw. yaitu mengadakan 

perayaan maulid Nabi saw. al-Nawawi hanya mengaminkan pernyataan al-Qadhi 

‘Iyadh karena Ia memahami itulah jalan para sahabat dan tabi’in dan atba’ut tabi’in.  

Bahkan bukan hanya Imam al-Qadhi ‘Iyadh yang berkata seperti itu ada juga 

ulama yang lain di antaranya Ibnu Taimiyah dalam kitabnya “Iqtidho’ Al-Shiroth il-

Mustaqim, 

ولو كان هذا خيْا مُضا أو راجحا لكان السلف رضي الله عنهم أحق به منا فإنَم  
اليْ   منا وهم على  له  لرسول الله صلى الله عليه و سلم وتعظيما  أشد مُبة  كانوا 

وإنَّا كمال مُبته وتعظيمه في متابعته وطاعته واتباع أمره وإحياء سنته بِطنا أحرص  
بعث   ما  واللسان به والهاد  وظاهرا ونشر  واليد  ذلك بِلقلب  فإن هذه هي   على 

 577ن طريقة السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بِحسا
Artinya: 

 
577 Ahmad bin Abdul Halim Abu al-Abbas Ibnu Taimiyah, Iqthidha’ Shirathal Mustaqim, 

Tahqiq Nashir Abdul Karim al-‘Aql, Juz.II,...h. 123 
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Seandainya merayakan maulid terdapat maslahat murni atau maslahat yang 
lebih besar, maka para salaf tentu lebih pantas melakukannya daripada kita. 
Karena sudah kita ketahui bahwa mereka adalah orang yang paling mencintai 
dan mengagungkan Rasulullah saw. daripada kita. Mereka juga tentu lebih 
semangat dalam kebaikan dibandingkan kita. Dan perlu dipahami pula bahwa 
cinta dan pengagungan pada Nabi saw. yang sempurna adalah dengan ittiba’ 
(mengikuti)  dan mentaati Nabi saw. yaitu dengan mengikuti setiap perintah, 
menghidupkan ajaran Nabi saw. secara lahir dan batin, menyebarkan ajaran 
Nabi saw. dan berjuang (berjihad) untuk itu semua dengan hati, tangan dan 
lisan. Inilah jalan hidup para generasi utama dari umat ini, yaitu kalangan 
Muhajirin, Anshor dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. 

 Namun, tidak bisa dipungkiri ada kalangan yang berdalil dengan perkataan 

Ibnu Taimiyah dalam kitab yang sama bahwa Ibnu Taimiyah membolehkan maulid 

dan merayakannya mendapat pahala. Sebagaimana perkataannya,  

فتعظيم المولد واتّاذه موسَا قد يفعله بعض الناس ويكون له فيه أجر عظيم لْسن 
 578الله صلى الله عليه وآله وسلم  قصده وتعيظمه لرسول

Artinya: 

Adapun mengagungkan maulid dan menjadikannya acara tahunan, hal ini 
terkadang dilakukan oleh sebagian orang. Mereka pun bisa mendapatkan 
pahala yang besar karena tujuan baik dan pengagungannya kepada Rasulullah 
saw. 

Dalam hal ini peneliti menegaskan bahwa sebenarnya yang diberi pahala 

adalah niat dan kesungguhan mereka, bukan karena perayaan maulid yang mereka 

kerjakan. Karena niat seseorang dibalas dengan pahala sebagaimana dalam hadits  

بح  عُمَرَ  طَّابِ عَنح  الحَ الَأعحمَالُ نِ  اَ  إِنََّّ  : وَسَلَّمَ  عَلَيحهِ   ُ اللََّّ صَلَّى  رَسُولُ اِلله  قاَلَ   : قاَلَ   ،
اَ لِامحرئٍِ مَا نَ وَى  579.رواه مسلم بِِلنِّيَّةِ ، وَإِنََّّ

Artinya:  

Dari Umar bin Khaththab berkata Rasulullah saw. bersabda “Sesungguhnya 
setiap amalan harus disertai dengan niat. Setiap orang hanya akan 
mendapatkan balasan tergantung pada niatnya. 

Maka hal ini dtegaskan oleh Imam Ibnu Taimiyah, bahwa yang dibalas itu niat 

mencintai Nabi saw. dan bukan merayakan maulid Nabi saw. Ia berkata:     

 
578 Ahmad bin Abdul Halim Abu al-Abbas Ibnu Taimiyah, Iqthidha’ Shirathal Mustaqim, Cet. 

II; (Qahirah: Mathba’ah Sunnah Muhammadiyah, 1369 H), h. 297 

579 Muslim bin Hajjaj Abu al-Hasan al-Qusyairī al-Naisabūrī, al-Musnad al-Shahīh al-

Mukhtashar, Tahqīq Muhammad Fu’ad Abdul Baqī, Juz. VII,...h. 48 
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السلام  للنصارى في ميلاد عيسى عليه  الناس إما مضاهاة  وكذلك ما يَدثه بعض 
له   للنب صلى الله عليه و سلم وتعظيما  المحبة والله  وإما مُبة  يثيبهم على هذه  قد 

 580من اتّاذ مولد النب صلى الله عليه و سلم عيدا والاجتهاد لا على البدع

Artinya: 

Begitu pula halnya dengan kebiasaan yang dilakukan oleh sebagian orang. 
Boleh jadi perbuatan mereka menyerupai tingkah laku Nashrani sebagaimana 
Nashrani pun memperingati kelahiran (milad) ‘Isa ‘a.s. Boleh jadi maksud 
mereka adalah mencintai dan mengagungkan Nabi saw. Boleh jadi Allah 
memberi ganjaran kepada mereka dikarenakan kecintaan dan kesungguhan 
mereka, dan bukan bid’ah maulid Nabi yang mereka ada-adakan sebagai 
perayaan. 

Dengan demikian, maka jelaslah bagi orang yang memiliki 

pandangan dan kekeliruan menjadikan ucapan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah di atas 

untuk mendukung perayaan maulid Nabi saw. 

6.  Mereka mengatakan, “Sesungguhnya perayaan maulid merupakan dakwah, amar 

ma’ruf nahi mungkar dan syi’ar Islam. Tidak syak lagi semua itu sangatlah 

dianjurkan. Dan dalam perayaan ini terdapat amalan-amalan utama seperti pembacaan 

Al-Qur’an, shalawat kepada Nabi, mendengar sirah Nabi dan lain sebagainya. 

Maka peneliti menegaskan:  

a. Sesungguhnya Nabi saw. telah berdakwah kepada Islam dengan perkataan, 

perbuatan dan jihad di jalan Allah swt. Beliau orang yang paling mengerti tentang 

metode dakwah dan syi’ar Islam. Tetapi tidak ada petunjuk beliau dalam berdakwah 

dan syi’ar Islam dengan perayaan maulid atau Isra’ Mi’raj. Demikian pula para 

sahabat, mereka mencontoh Nabi saw. dalam berdakwah, tetapi mereka tidak 

merayakan maulid Nabi saw. atau peringatan lainnya. Perayaan tersebut juga tidak 

dikenal bersumber dari imam-imam kaum muslimin yang mu’tabar, Ahlus Sunnah 

wal Jama’ah. Sebaliknya perayaan tersebut hanya dikenal dari ahlul bid’ah seperti 

Rafidhah, Syi’ah, dan kelompok-kelompok menyimpang yang sehaluan dengan 

mereka, yang sedikit ilmunya tentang agama. Kesimpulannya, perayaan di atas adalah 

 
580 Ahmad bin Abdul Halim Abu al-Abbas Ibnu Taimiyah, Iqthidha’ Shirathal Mustaqim, 

Tahqiq Nashir Abdul Karim al-‘Aql, Juz.II,...h. 123 
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bid’ah munkarah, menyelisihi petunjuk Nabi saw. Khulafa’ur Rasyidin dan imam-

imam salafush shalih pada tiga generasi terbaik umat ini.581  

b. Amalan-amalan tersebut seperti membaca al-Qur’an, shalawat dan sebagainya tidak 

ragu termasuk amalan shalih apabila dikerjakan sesuai tuntunan, bukan karena niat 

maulid. Jadi, yang diingkari adalah mengkhususkan perkumpulan dengan cara dan 

waktu tertentu yang tidak ada dalilnya.582 

Termasuk kebid’ahan adalah mengkhususkan ibadah yang bersifat umum 

dengan keadaan dan tata cara tertentu. Hal ini dikuatkan oleh Imam al-Qadhi Ibnu 

Daqiqil ‘Ied al-Syafi’i (w.702 H). Ia berkata: 

إن هذه الصوصيات بِلوقت أو بِلْال والَيئة والفعل المخصوص: يَتاج إلَ دليل 
 583خاص يقتضي استحبابه بصوصه وهذا أقرب والله أعلم 

Artinya: 

Sesungguhnya pengkhususan ibadah ini dengan waktu atau keadaan atau 
perbuatan tertentu, membutuhkan dalil khusus yang menunjukkan anjurannya 
secara khusus. Dan pendapat ini lebih mendekati kepada kebenaran. Wallahu 
a’lam. 

7. Mereka mengatakan, “Nabi saw. memuliakan hari kelahirannya sebagaimana 

dalam hadits tentang puasa hari Senin, Nabi saw. bersabda. 

ُ عَلَيحهِ وَسَلَّمَ  ُ عَنحهُ، أنََّ رَسُولَ اِلله صَلَّى اللََّّ  .....قاَلَ  عَنح أَبِ قَ تَادَةَ الأنَحصَاريِِّ رَضِيَ اللََّّ
فِيهِ  تُ  وُلِدح مٌ  يَ وح ذَاكَ  قاَلَ :  ِ ؟  الِاث حنَينح مِ  يَ وح مِ  بعُِثحتُ وَسُئِلَ عَنح صَوح مٌ  وَيَ وح أنُحزلَِ   ،  أوَح   ،

 584رواه مسلم عَلَيَّ فِيهِ 
Artinya:  

Dari Abu Qatadah bahwasanya Rasulullah saw. bersabada:.........dan 
Rasulullah saw. ditanya puasa hari senin? maka Nabi saw. menjawab Itu 
adalah hari aku dilahirkan, aku diutus atau diwahyukan kepadaku. 

 
581 Fatawa Lajnah Daimah 3/14-15 Terj. Abu Ubaidah Yusuf bin Mukhtar al-Sidawi, Polemik 

Perayaan Maulid Nabi saw,...h. 78 

582 Nashir bin Abdurrahman bin Muhammad al-Judayyi’, al-Tabarruk : Anwauhu wa 

Ahkamuhu, Cet. V, (Riyadh: Maktabah al-Rusd, 1421 H/2000 M), h. 372 

583 Ibnu Daqiqil ‘Ied, Ihkam al-Ahkam Syarh Umdah al-Ahkam, Juz. I, (Mathba’ah al-Sunnah 

al-Muhammadiyah, t.th), h. 200 

584 Muslim bin Hajjaj Abu al-Hasan al-Qusyairī al-Naisabūrī, al-Musnad al-Shahīh al-

Mukhtashar, Tahqīq Majmu’ah min al-Muhaqqin, Juz. III, h.167 
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Hadits ini menunjukkan kemulian hari kelahiran Nabi saw. yang berarti 

disyari’atkan bagi kita untuk membuat perayaan sebagai ungkapan kegembiraan atas 

hari kelahiran Nabi saw.  

Maka peneliti menegaskan bahwa berdalil dengan hadits ini tidak tepat, 

ditinjau dari beberapa segi: 

a. Apabila maksud dari maulid adalah mensyukuri atas nikmat kelahiran Nabi saw. 

maka secara dalil dan akal hendaknya syukur tersebut diwujudkan sebagaimana 

syukurnya Rasulullah saw. yaitu dengan berpuasa, berarti hendaknya kita berpuasa 

sebagaimana Rasulullah saw. berpuasa, sehingga apabila kita ditanya maka kita 

menjawab: Hari senin adalah hari kelahiran Nabi saw. kami berpuasa sebagai rasa 

syukur kepada Allah swt. dan mengikuti Nabi saw. Inilah yang disyariatkan. 

b. Rasululllah saw. tidak mengkhususkan pada hari kelahirannya yaitu tanggal 12 

Rabi’ul Awal sebagaimana pendapat yang masyhur dengan puasa atau amalan 

lainnya, Nabi saw. hanya berpuasa pada hari Senin yang datang setiap pekan.585 

c. Tatkala Nabi saw. berpuasa pada hari kelahirannya, apakah Nabi saw. 

menambahinya dengan perayaan maulid seperti yang dilakukan oleh orang-orang? 

Jawabnya, tentu tidak. Cukup hanya dengan berpuasa. Jadi, mengapa umatnya tidak 

merasa cukup dengan petunjuk Nabinya?586 

Maka peneliti menegaskan wajibnya memahami hadits dengan pemahaman 

salaf. Adakah para sahabat dan ulama salaf yang memahami dari hadits ini seperti 

pemahamanmu? Karena sebagaimana kata Imam Syathibi: “Betapa sering engkau 

dapati ahli bid’ah dan penyesat umat mengemukakan dalil dari al-Qur’an dan hadits 

dengan memaksakannya agar sesuai dengan pemikiran mereka.587 

 
585 Abu Ubaidah Yusuf bin Mukhtar al-Sidawi, Polemik Perayaan Maulid Nabi saw,...h. 69 

 586 Jabir bin Musa bin Abdul Qadir bin Jabir Abu Bakr al-Jaza’iriy, al-Inshaf fima Qila fi al-

Maulid min al-Ghuluw wa al-Ihjab, Cet. I, (al-Ri’asah al-Amah lidarat al-Buhuts al-Ilmiah wa al-Iftah 

wa Dakwah wa Irsyad, 1405 H), h. 66  

587 Abu Ubaidah Yusuf bin Mukhtar al-Sidawi, Polemik Perayaan Maulid Nabi saw,...h. 67 
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8. Kalau ada yang berkata: Bukankah di antara yang menganggap baik perayaan 

maulid Nabi saw. adalah sebagian ulama seperti Suyuthi, Ibnu Hajar, Abu Syamah 

dan lain sebagainya?  

Kami katakan: Benar, memang mereka menganggap baik hal itu, tetapi 

hal itu bukan hujjah. kita dituntut untuk mengikuti dalil.  

Hal ini didukung perkataan oleh  para ulama, 

  588أقوال أهل العلم يَتج لَا بِلأدلة الشرعية، لا يَتج با
Artinya: 

 Pendapat para ulama itu butuh dalil syar’i dan ia bukanlah dalil.  

 Imam Syafi’i berkata:  

ُ عَلَيحهِ وَسَلَّمَ استبان له سنة عن رسول الله صَ أجْع المسلمون على أن من   ل    ،لَّى اللََّّ
 589يََِلَّ له أن يَدَعَهَا لقول أحد

Artinya: 

Kaum muslimin sepakat bahwa siapa saja yang telah jelas baginya sebuah 
sunnah Rasulullah saw. maka tidak boleh baginya untuk meninggalkan sunnah 
itu karena mengikuti pendapat siapa pun dari manusia.  

Para ulama bukan manusia ma’shum yang selalu benar dan tidak perna jatuh 

dalam kesalahan. Terkadang masing-masing dari mereka berpendapat dengan 

pendapat yang keliru karena bertentangan dengan dalil mereka terkadang terjatuh 

dalam kesalahan.  

Imam Malik berkata,  

طِئُ   بَشَرٌ أُخح أنََ  اَ  الحكِتَابَ وَالسُّنَّةَ فَخُذُوا بهِِ، إنََّّ وَأُصِيبُ، فاَنحظرُُوا في رأَحيِي فَمَا وَافَقَ 
 590وَمَا لحَ يُ وَافِقح الحكِتَابَ وَالسُّنَّةَ مِنح ذَلِكَ فاَت حركُُوهُ 

Artinya: 

Sesungguhnya aku hanyalah manusia yang keliru dan benar. Lihatlah oleh 
kalian pendapatku, apa yang sesuai al-Qur’an dan sunnah maka ambillah. 
Sedangkan, apa yang tidak sesuai dengan al-Qur’an dan sunnah maka 
tinggalkanlah.  

 
 588 Abdurrahman bin Muhammad bin Qasim al-‘Ashimi al-Hambali al-Najdi, Hasyiah al-

Raudh al-Murbi’ Syarh Zadul Mustaqni’, Juz. I, (T.p, 1397 H), h. 15 

 589 Abu Abdirrahman Muhammad Nashiruddin bin al-Haj Nuh bin Najatiy bin Adam al-

Albani, al-Hadits Hujjatun Binafsihi fi al-‘Aqa’id wa al-Ahkam, Cet. I, (Maktabah al-Ma’arif, 1425 

H/2005 M), h. 75 

 590 Muhammad bin Ahmad bin Muhammad ‘Ulais Abu Abdillah al-Malikiy, Minah al-Khalil 

Syarh Mukhtashar Khalil, Juz. II, (Beirut: Dar al-Fikr, 1409 H/1989 M), h. 306 
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Imam Ahmad berkata, 

َوحزاَعِيَّ، وَخُذح مِنح حَيحثُ أَخَذُوا لَا تُ قَلِّدح   591نّ وَلَا تُ قَلِّدح مَالِكًا وَلَا الث َّوحريَِّ وَلَا الأح
Artinya: 

Jangan taqlid kepada pendapatu, dan jangan pula pendapat Malik, al-Tsauri, 

maupun al-Auza’i. Ambillah dari mana mereka mengambil (dalil). 

Imam Malik berkata, 

ُ عَلَيحهِ وَسَلَّمَ  لهِِ وَيُ رَدُّ إِلا صَاحِبَ هَذَا الحقَبَحِ صَلَّى اللََّّ  592كُلُّ أَحَدٍ يُ ؤحخَذُ مِنح قَ وح

Artinya  

Setiap orang boleh diambil atau ditolak perkataannya, kecuali pemilik kuburan 

ini (Nabi saw.)  

Imam Abu Hanifah berkata : 

 593لا يَل لأحد أن يخذ بقولنا ما ل يعلم من أين أخذن

Artinya: 

“Tidak halal bagi siapapun mengambil pendapat kami, selama ia tidak tahu 

darimana kami mengambilnya (dalilnya)”.  

Jadi  sikap peneliti dalam hal hukum Maulid lebih memilih ulama yang tidak 

merayakannya dan sesungguhnya maulid ini sudah dibahas oleh ulama besar dan 

sudah jelas khilafiyah di antara mereka sehingga kapanpun didiskusikan tidak akan 

pernah ada kata sepakat. Karna masing-masing perpegang pada dalil yang diyakini . 

Maka sikap yang baik menurut peneliti menjauhkan diri dari hal-hal yang 

diperdebatkan, Misalnya maulid yang diperdebatkan itu perayaan maulid, dan yang 

tidak diperdebatkan adalah tidak merayakan maulid. Maka peneliti mengambil posisi 

yang tidak masuk dalam perdebatan. Alasannya mengikuti kaidah para ulama.  

 
591 Muhammad bin Abi Bakar bin Ayyub bin Sa’ad Syamsuddin Ibn Qayyim al-Jauziyah, 

I’lam al-Muwaqi’in an Rabbi al-‘Alamin, Taqiqi Muhammad ‘Abdussalam Ibrahim, Juz. II, (Cet.I; 

Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiah, 1411 H/1991 M), h. 139 

592 Syamsuddin Abū al-Khair Muhammad bin Abdurrahmān bin Muhammad al-Sakhawī,al-

Maqāsidal-Hasanah,...h.513  

593 Abu Sahl Muhammad bin ‘Abdirrahman al-Magrawiy, Mausu’ah Mawaqifi al-Salaf fi al-

‘Aqidah wa al-Manhaj wa al-Tarbiyah, Juz. X. (Cet. I; Qohirah, Mesir: al-Nubala’lil Kutub, t.th), h. 

207 
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لَافِ مُسح  رُُوجُ مِنح الحِ  594تَحَب  الح
Artinya: 

 Keluar dari perkara khilaf dianjurkan. 

Namun, bagi para pengikut hawa nafsu tentu saja akan mengikuti pendapat 

ulama yang disukai yang sesuai dengan selera hawa nafsunya. Walaupun menyelisihi 

Allah dan Rasul-Nya. Dan meninggalkan perkataan ulama lainnya yang tidak 

disukainya, walaupun sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasul-Nya. 

Karena sebagian dari ciri pengikut hawa nafsu adalah, hanya mau mengambil 

keterangan dari seorang ulama yang sesuai hawa nafsunya yang bisa di jadikan 

pembenaran terhadap amalan-amalan atau keyakinannya. 

Sebagaimana ditegaskan oleh Imam Waqi’ : 

تُ بُونَ مَا   قاَلَ: سََِعحتُ أَبِ قاَلَ: سََِعحتُ وكَِيعًا أبَوُ سَالٍِ   لُ الحعِلحمِ يَكح يَ قُولُ: أَهح
لُ  تُ بُونَ إِلاَّ مَا لََمُح لََمُح وَمَا عَلَيحهِمح وَأَهح وَاءِ لَا يَكح َهح  595الأح

 
Artinya:  

“ Abu Salim berkata: Aku mendengar Bapakku berkata: Bapakku mendengar 
Waqi’ berkata: Ahlul Ilmi akan menuliskan apa-apa yang menguatkan 
pendapatnya dan yang berlawanan pendapatnya Adapun ahlul ahwaa 
(pengikut hawa nafsu) maka mereka tidak menuliskan (mengambil pendapat) 
kecuali yang mendukung mereka” (apa yang sesuai dengan pendapatnya. 
(Sunan Ad-Daruquthni). 

 

 

 

 

 

594 Abdurrahaman bin Abi Bakar Jalaluddin al-Suyuthi, al-Asybah wa al-Nazha’ir, Cet.  I, (t.t. 

Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1411 H/ 1990 M), h. 136 

595 Abu al-Hasan ‘Ali bin ‘Umar bin Ahmad bin Mahdi bin Mas’ud bin Nu’man bin Dinar al-

Baghdadi al-Daruquthni, Sunan al-Daruquthni, Tahqiq Syu’aib al-Arnauth, Juz. I, (Cet. I; Beirut: 

Muassasah al-Risalah, 1424 H/2004 M), h. 27 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan. 

Dari pembahasan secara ikomprehensifi itentangi ieksistensii isunnah itarkiyahi 

idalam ifiqh iIslam maka ipeneliti dapat imenyimpulkani ibeberapai ihali iyaitu: 

1. Sunnah tarkiyah adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh Nabi saw. meskipun ada 

alasan yang menuntutnya untuk melakukannya dan tidak ada halangan untuk 

melakukannya, dan Nabi saw. meninggalkannya bukan karena 

mempertimbangkan hak orang lain. Jadi sunnah tarkiyah ditetapkan pada 

perbuatan yang tinggalkan oleh Rasulullah saw. dengan dua syarat: ada motivasi 

atau pendorong untuk melakasanakannya dan tidak ada penghalang untuk 

melakukannya. Jika terpenuhi dua syarat tersebut maka masuk dalam kaidah 

sunnah tarkiyah, tapi kalau tidak terpenuhi syaratnya maka tidak masuk dalam 

kaidah sunnah tarkiyah dan melalukannya tidak termasuk bid’ah syar’iyyah, 

tetapi termasuk al-mashlahah al-mursalah.  

2. Bangunan argumentasi sunnah tarkiyah dalam fiqh Islam dibangun di atas al-

Qur’an dan sunnah, Ijma’ para sahabat, para tabi’in, tabi’ut tabi’in dan diikuti 

ulama setelah mereka menetapkan bahwa sunnah tarkiyah dapat dijadikan hujjah 

dalam menetapkan hukum. 

3. Implikasi makna sunnah tarkiyah terhadap beberapa masalah furu’iyyah yaitu 

pada periode Nabi saw. yaitu sikap Nabi saw. terhadap para sahabat yang 

melakukan sesuatu yang berkaitan dengan ibadah yang tidak sesuai dengan tata 

cara yang diajarkan oleh Nabi saw. maka Nabi saw. menolak amalan tersebut 

kemudian menjelaskannya. Adapun amalan para sahabat yang tidak pernah 

dilakukan oleh  Nabi saw. kemudian didiamkan atau disepakati oleh Nabi saw. 

maka amalan tersebut menjadi sunnah taqririyah, karena waktu itu zaman 

pensyariatan (al-Qur’an masih turun). Kemudian periode para sahabat yaitu 

mereka berijmak menjadikan sunnah tarkiyah sebagai hujjah dalam menetapkan 
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hukum terhadap sesuatu yang tinggalkan oleh Nabi saw. misalnya dzikir secara 

berjama’ah, tidak ada adzan sebelum shalat ‘Ied, doa’ berjama’ah setelah shalat, 

acara selamatan kematian dan lain-lain. adapun para sahabat terutama sahabat 

yang empat, apabilah mereka melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan 

oleh Nabi saw. maka itu merupakan sunnah sahabat yang bisa dijadikan dalil 

dalam menetapkan hukum, atau sahabat melakukan sesuatu kemudian tidak 

dingkari oleh sahabat yang lain maka itu merupakan ijmak sukuti. Kemudian 

periode para ulama setelahnya yaitu para ulama dari kalangan empat madzhab 

menetapkan sunnah tarkiyah sebagai hujjah dalam menetapkan hukum, sehingga 

didapati sikap mereka terhadap perkara-perkara yang tidak dilakukan oleh Nabi 

yang berkaitan dengan ibadah, mereka memfatwakan bahwa perkara tersebut 

adalah suatu kebid’ahan karena tidak dicontohkan oleh Nabi saw. dan para 

sahabatnya dan melanggar kaidah sunnah tarkiyah.  

B. Implikasi Penelitian.  

 Sunnah tarkiyah merupakan bagian dari sunnah Rasulullah saw. Hal tersebut 

ditunjukkan oleh dalil-dalil dari al-Qur’an dan Sunnah serta ijmak para sahabat 

dan sikap para ulama setelahnya. Sehingg apabila melakukan suatu amalan yang 

tidak didukung oleh dalil dari al-Qur’an dan sunnah dan tidak dipraktikkan oleh 

para sahabat maka terjatuh dalam kebid’han artinya amalan tersebut tidak 

diterima oleh Allah sawt. dan banyak hadits Nabi saw. yang melarang untuk 

berbuat bid’ah dalam agama. Oleh karena itu, setiap muslim harus kembali 

kepada al-Qur’an dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat, artinya 

dalam memahami al-Qur’an dan Sunnah harus mengikuti pemahaman para 

sahabat karena mereka telah dijamin oleh Allah dan Rasul-Nya. Khususnya 

dalam memahami sunnah tarkiyah, karena banyak kamu muslimin belum 

memahami dengan baik tentang sunnah tarkiyah. Sehingganya peneliti dalam 

kajian sunnah tarkiyah ini, berusaha untuk mengumpulkan dalil-dalil tentang 

kehujjahan sunnah tarkiyah sehingga dapat dijadikn hujjah dalam menetapkan 

hukum. Namun peneliti menyadari bahwa usaha peneliti masih sangat kurang 
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(keterbatasan ilmu peneliti) bahkan tidak ada apa-apanya dalam mengupulkan 

dalil-dalil tentang kehujjahan sunngah tarkiyah dan juga kendala-kendala yang 

lain.  

Mengingat sunnah tarkiyah sangat penting, maka disarankan kepada para 

ulama yang ahli dalam bidang kajian ushul fiqh dan pihak-pihak yang terkait hal-

hal berikut ini: 

1. Harus ada usaha bersama untuk mengkaji lebih dalam tentang eksistensi 

sunnah tarkiyah dalam fiqh Islam sehingga sunnah tarkiyah ini mudah 

dipahami oleh kaum muslimin dan tidak terjadi ikhtilaf dalam memahami 

eksistensi sunnah tarkiyah. 

2. Upaya yang paling sederhana yaitu dengan memberikan keterangan yang 

valid dengan argumentasi ilmiah tentang kehujjahan sunnah tarkiyah dan 

implikasinya terhadap masalah furu’iyyah dengan semangat untuk mencari 

dalil-dalil menjaga agama Allah swt. bukan menjadi pemicu perpecahan 

dan permusuhan. 

3. Sunnah tarkiyah dapat dimasukan dalam kurikulum mata kuliah usul fiqh 

pada Perguruan Tinggi Islam se-Indonesia terkhusus di UIN Alauddin 

Makasar agar para mahasiswa/i mengetahui dengan jelas dan terang 

tentang eksistensi sunnah tarkiyah dan dapat disampaikan kepada kaum 

muslimin implikasi sunnah tarkiyah terhadap masalah furu’iyyah.i  
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