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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam bahasa latin dapat 

dilihat sebagai berikut: 

1. Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 s\a s\ es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 h}a h} ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 z\al z\ zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

 s}ad s} es (dengan titik di bawah) ص

 d}ad d} de (dengan titik di bawah) ض

 t}a t} te (dengan titik di bawah) ط

 z}a z} zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain ‘ apostrof terbalik‘ ع
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 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wau W We و

 Ha H Ha ه

 Hamzah ’ Apostrof ء

 Ya Y Ye ي  

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 

tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau akhir, maka ditulis dengan tanda (’). 

2. Vokal 

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

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut:  

Tanda  Nama  Huruf Latin Nama 

 fath}ah a  A اَ 

 Kasrah i   I اَ 

 d}ammah u   U اَ 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fath}ah dan ya>’ Ai a dan i ى ىَ 
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 fath}ah dan wau Au a dan i ى هَ 

Contoh: 

ك ي فَ    :  kaifa 

ل  haula : ه ه 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:  

Harakat dan 

Huruf 
Nama 

Huruf dan 

Tanda 
Nama 

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

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

 d}ammah dan wau u> u dan garis di atas ى ه

Contoh: 

  ma>ta : م اتَ 

 <rama: ر م ى

لَ    qi>la: ق ي 

تَ   yamu>tu: ي م ه 

4. Ta>’ marbut}ah 

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

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

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

transliterasinya adalah [h]. 

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

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

marbu>t}ah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

Contoh: 
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فالَ  ة َا لأ ط  ض  و   raud}ah al-at}fa\>l : ر 

م ةَ   ي ن ة َالف اض  ا ل م د   : al-madi>nah al-fa\>d}ilah 

ةَ  م  ك   al-h}ikmah :  ا ل ح 

 

5. Syaddad (Tasydi>d) 

Syaddah atau tasydi>d yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

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

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

بَّناَ   <rabbana : ر 

ي ناَ َ ن جَّ  : najjaina> 

قَ   al-h}aqq : ا ل ح 

مَ   ن ع   : nu‘‘ima 

وَ   aduwwun‘ : ع د 

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

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

Contoh: 

م يَ   Ali@ (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)‘ : ع 

ب يَ   Arabi@ (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)‘ : ع ر 

6. Kata Sandang 

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

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

qamariyyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang 

mengikutinya. Kata sandang ditulis dari kata yang mengikutinya dan 

dihubungkan dengan garis mendatar (-). 
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Contoh: 

م س َ  al-syams (bukan asy-syamsu) : ا لذَّ

ل ةَ َ ل ز  ا ل زَّ   : al-zalzalah (az-zalzalah) 

ةَ  ف  م د   al-falsafah :  ا ل ف 

 al-bila>d:  ا ل ب لا دَ 

7. Hamzah 

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

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

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

Contoh: 

نَ  و   ta’muru>n :  ت أ م ر 

ءَ ا ل نَّه    : al-nau‘ 

ءَ  ى   ’syai :  ش 

تَ   umirtu :  أ م ر 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia  

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

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

kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa 

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

digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara 

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

munaqasyah. Bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks 

Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh: 

Fi> Z}ila>l al-Qur’a>n 

Al-Sunnah qabl al-tadwi@n 
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9. Lafz} al-Jala>lah (الله ) 

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

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

huruf hamzah. 

Contoh: 

َاللَ  ي ن    billa>h ب االلَ   di>nulla>h د 

Adapun ta>’ marbu>t}ah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz} al-

jala>lah, ditransliterasi dengan huruf [t].  

Contoh: 

م ة َاللَ  َر ح  َف ي   hum fi> rah}matilla>h ه م 

10. Huruf Kapital 

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wa ma> Muh}ammadun illa> rasu>l  

Inna awwala baitin wud}i’a linna>si lallaz \i> bi Bakkata muba>rakan  
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Syahru Ramad}a>n al-laz\i> unzila fi>h al-Qur’a>n 

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

Abu> Nas}r al-Fara>bi> 

Al-Gaza>li> 

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

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

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

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

Contoh: 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt.  = subh}a>nahu> wa ta’a>la > 

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

a.s.   = ‘alaihi al-sala>m 

H   = Hijrah 

M   = Masehi 

SM   = Sebelum Masehi 

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

w.          = Wafat tahun 

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

 HR      = Hadis Riwayat 

 

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

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

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

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

Nama   : Andi Mujahidil Ilman SM 

Nim   : 30700118017 

Prodi : Ilmu Hadis 

Fakultas : Ushuluddin dan Filsafat 

Judul : Vaksin Covid-19  Perspektif Hadis (Analisis Ma’a>ni al-Hadis 

    terhadap Hadis Perintah Berobat) 
 

Vaksinasi Covid-19 merupakan salah satu tindakan pencegahan penularan 

virus covid-19 . Tujuan Penelitian ini untuk: 1) mengetahui kualitas hadis 

tentang Vaksin covid-19 yang berkaitan dengan hadis perintah berobat, 2) 

mengetahui kandungan hadis tentang Vaksin covid-19 yang berkaitan dengan 

hadis perintah berobat, 3) mengetahui implikasi hadis Vaksin covid-19 yang 

berkaitan dengan hadis peritah berobat.  

Dalam menjawab permasalahan tersebut peneliti menggunakan 

pendekatan penelitian yaitu pendekatan Ilmu hadis dan Ilmu Kesehatan. 

Penelitian ini berbasis kepustakaan yang tergolong sebagai penelitian kualitatif 

yang bersifat deskriptif. Data yang diperoleh berasal kitab-kitab hadis serta 

berbagai kitab atau literatur yang berkaitan dengan objek penelitian. 

Setelah melakukan penelitian, hasilnya menunjukkan bahwa hadis tentang 

Vaksin Covid-19 yang berkaitan dengan hadis peritah berobat sebanyak dua 

belas  jalur periwayatan, ditemukan empat mukharri>j yang masing-masing 

diriwayatkan oleh Ibn Ma>jah, Abi> Da>wud, Ah}mad bin H{anbal dan juga Imam al-

Bukha>ri dengan rawi a’la> Abu> Darda>’, Abu> Hurairah, Abdullah bin Mas‘u>d, 

Usamah bin Syari>k, dan Anas bin Malik. Hadis tentang vaksin Covid-19 dinilai 

berstatus h}asan li gairihi. Sedangkan dari segi kandungan hadisnya secara umum 

hadis tersebut membahas tentang pengobatan, salah satu fungsi dari obat adalah 

untuk melindungi diri dari penyakit karena atas izin Allah Swt. Maka secara 

kontekstual hadis tersebut juga memiliki kandungan tentang perintah ber-vaksin 

khususnya vaksin covid-19. Dalam penelitian, peneliti mengamati dan 

menganggap bahwa hadis tentang vaksin covid-19 tersebut berimplikasi pada 

tiga aspek, yaitu: 1) Kesehatan, 2) Psikologi, dan 3) Theologi. 

Terkait masalah vaksin Covid-19 secara umum masih memerlukan kajian 

mendalam pada aspek dampak dari vaksin tersebut. Di sisi lain dalam segi 

kesehatan masih diperlukan adanya kajian lebih lanjut dari segi zat yang 

terkandung dalam vaksin Covid-19. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Islam adalah agama kompleks, bersifat universal dan mencakup segala 

aspek yang mengajarkan, menuntun serta mengatur seluruh hal yang berkaitan 

dengan kegiatan manusia sehari-hari mulai dari bangun tidur sampai tidur 

kembali. Bukan hanya memberikan tuntunan untuk membangun relasi dengan 

Tuhan, bukan juga hanya sekedar mengatur hubungan social masyarakat, namun 

juga memberikan edukasi dalam mengatur segala pola kehidupan manusia di 

dunia ini.
1
 

Ajaran agama Islam bersifat elastis yang relevan dengan setiap tempat 

dan zamannya, hal ini diakibatkan karena banyak dari nash-nash yang menjadi 

acuan penetapan hukum menggunakan Bahasa yang bersifat Universal sehingga 

manusia bisa menafsirkannya sesuai dengan keadaan ditempatnya. Karena tak 

dapat dipungkiri bahwa dunia ini senantiasa selalu mengalami transformasi dari 

waktu ke waktu, maka agamalah yang semestinya dapat menampung dari segala 

perubahan yang terjadi di masyarakat (social change).
2
 

Ajaran agama Islam mengandung tiga unsur pokok, yakni : 1. Akidah atau  

kepercayaan; 2. Syariah/pengamalan ketetapan hukum; 3. Akhlak/budi pekerti. 

Unsur akidah mutlak harus diakui melalui hati karena ia adalah pokok-pokok 

ajaran dalam agama Islam yang harus dipercayai secara totalitas dan tertanam 

dalam benak seorang Muslim, bahkan mengingkarinya menyebabkan keluarnya 

seseorang dari lingkup agama. Unsur yang berkaitan dengan 

                                                             
1 Hamka, Studi Islam (Cet. I; Jakarta: Gema Insani, 2020), h. 6. 

2 Sholeh Suaidi, ‚Islam dan Modernisme‛, Islamuna: Jurnal Studi Islam 1, no. 1 (2014): 

h. 58. http://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/islamuna/article/view/558 (Diakses pada 06 

April 2021 – 01.16 wita). 

http://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/islamuna/article/view/558
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pelaksanaan/pengamalan disebut dengan syari’ah, ia adalah ketetapan hukum 

Allah yang berfungsi mengarahkan kegiatan praktis seorang muslim. Sedangkan 

budi pekerti merupakan hiasan dari segala kegiatan manusia baik yang berkaitan 

dengan akidah dan syari’ah maupun berkaitan dengan kehidupan sehari-hari.
3
 

Semua unsur ajaran Islam ini pada dasarnya bersumber dari dua ajaran pokok, 

yaitu al-Qur’an dan Hadis Nabi Muhammad Saw. 

Hadis Nabi Muhammad Saw.yang merupakan salah satu sumber ajaran 

kedua setelah al-Qur’an tentunya memiliki peran penting dalam penataan 

kehidupan masyarakat baik dalam aspek moral, ibadah, sosial, bahkan sampai 

dalam aspek kesehatan telah diajarkan oleh Nabi Muhammad saw. sebagai 

reinterpretasi dari al-Qur’an yang merupakan kitab petunjuk kehidupan manusia. 

Bahkan bisa dikatakan bahwa Islam adalah kumpulan berbagai sunnah-sunnah 

Nabi, ketika sunnah beliau seperti Ibadah, akhlak, perbuatan ataupun ucapannya 

dilaksanakan maka tergambarlah wajah Islam itu.
4
 Termasuk dalam anjuran 

melaksanakan sunnah-sunnah Nabi adalah dalam aspek kebersihan, karena 

pangkal dari kebersihan adalah kesehatan, dan agama Islam pun menyukai 

mu’min yang sehat, dikarenakan dibalik tubuh yang sehat maka ada fisik yang 

kuat. 

Kesehatan merupakan salah satu penyebab semangatnya seorang hamba 

dalam melaksanakan ibadah, baik itu ibadah ritual ataupun ibadah sosial. Maka 

diajarkanlah berbagai anjuran dalam menghadapi sekian banyaknya penyakit, 

Anjuran tersebut dapat dilakukan dengan tindakan preventif (pencegahan) dan 

                                                             
3 M. Quraish Shihab, Islam yang Saya Anut : Dasar-dasar Ajaran Islam, (Cet. IV; 

Tangerang: Lentera Hati, 2017), h. 100-103. 

4 Teguh Susanto, The Power of 33 Sunnah Nabi Muhammad Saw (Cet. I; Yogyakarta: 

Pustaka Baru Press, 2015), h. Vi. 
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juga represif (pelenyapan penyakit atau pengobatan).
5
 Demikianlah 

kesempurnaan agama Islam dalam ajarannya, bahkan Rasulullah menyebutkan 

bahwa kesehatan merupakan nikmat besar yang Allah berikan namun terkadang 

manusia mengabaikan hal itu.  Rasul saw., bersabda:  

، غَنِ  َِ يْدٍ، غَنْ أَتَِ ُِ وَ اجْنُ أَبِِ  ُُ ِ جْنُ سَؼَِدٍ  نََ غَحْدُ اللََّّ يَم، أَخْبَََ ُِ جْرَا
ّ
ُّ جْنُ ا جيَاَ المكَِّّ اجْنِ غَحَّاسٍ حَدَّ

ُ غَنْْمَُا، كاَلَ: كاَلَ اميَّبُِِّ ضَلَّّ  : " هِؼْمَخَانِ مَغْحُونٌ فِيِهمَا نَثِيٌر مِنَ اميَّاسِ:  رَضَِِ اللََّّ َ َِ وَسَلََّّ َْ َ اُلله ػلَ

ِ جْنِ سَؼَِدِ جْنِ  جيَاَ ضَفْوَانُ جْنُ ػُِسََ، غَنْ غَحْدِ اللََّّ : حَدَّ ةُ وَامفَرَاغُ " كاَلَ غَحَّاسٌ امؼَيْبََِيُّ حَّ  أَبِِ امطِّ

ؼْتُ اجْنَ غَحَّ  ، سََِ َِ يْدٍ، غَنْ أَتَِ َ مِثلَُْ ُِ َِ وَسَلََّّ َْ َ . )رواٍ امحخاري(.اسٍ، غَنِ اميَّبِِِّ ضَلَّّ اُلله ػلَ
6

 

Artinya: 

Al Makki bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Sa'id 
telah mengabarkan kepada kami yaitu Ibnu Abu Hind dari Ayahnya dari 
Ibnu Abbas radliallahu 'anhuma dia berkata: Nabi shallallahu 'alaihi wa 
sallam bersabda: "Dua kenikmatan yang sering dilupakan oleh 
kebanyakan manusia adalah kesehatan dan waktu luang' ".Abbas Al 
'Anbari mengatakan: telah menceritakan kepada kami Shufwan bin Isa 
dari Abdullah bin Sa'id bin Abu Hind dari Ayahnya saya mendengar Ibnu 
Abbas dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam seperti hadits di atas. (HR. 
al-Bukha>ri>). 

Dalam konteks kesehatan, khususnya pada problematika yang sedang 

terjadi yaitu pandemi Covid 19, maka eksistensi al-Qur’an dan Hadis untuk 

memberikan penjelasan bagaimana langkah kita dalam menghadapinya yaitu 

dengan selalu menjaga kebersihan, dan juga social distancing, sebagaimana suatu 

kejadian yang dikisahkan didalam al-Qur’an tentang peristiwa yang dihadapi 

bani Israil yang memberikan indikasi tentang perintah social distancing disaat 

datangnya wabah, yaitu dalam Qs. Al-Baqarah/2:243 yang berbunyi: 

ُ يُىجىُاْ ثىَُّ  ىۡتِ فقَاَلَ نهَُىُ ٱللََّّ ًَ زِهِىۡ وَهُىۡ أنُىُفٌ حَذرََ ٱنۡ ٍَ خَزَجُىاْ يٍِ دٌََِٰ ٌَّ ۞أنَىَۡ جزََ إِنىَ ٱنَّذٌِ هُىۡۚۡ إِ أحٍَََٰۡ

  ٌَ ٍَّ أكَۡثزََ ٱنَُّاسِ لََ ٌشَۡكُزُو كِ َ نذَوُ فضَۡمٍ عَهىَ ٱنَُّاسِ وَنََٰ  ٱللََّّ
                                                             

5 Achmad Fuaidi Husin, ‚Islam dan Kesehatan‛, Islamuna: Jurnal Studi Islam 1, No. 2 

(2014): h. 201. http://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/islamuna/article/view/567 (Diakses 

pada 06 April 2021 – 01.16 wita). 

6 Muh}ammad bin Isma>‘i>l Abu> ‘Abdilla>h al-Bukha>ri> al-Ja‘fi>, al-Ja>mi‘ al-Musnad al-S{ah}i>h} 

al-Mukhtas}ar min Umu>r Rasu>lulla>h S{alla>lla>h ‘Alaih wa Sallam wa Sunanuh wa Ayyamuh – S{ah}i>h} 

al-Bukha>ri>, Juz 8 (Cet. I; t.t: Da>r T{auq al-Naja>h, 1422 H), h. 88. 

http://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/islamuna/article/view/567
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Terjemahannya: 

Tidakkah kamu memperhatikan orang-orang yang keluar dari kampung 
halamannya, sedang jumlahnya ribuan karena takut mati? Lalu Allah 
berfirman kepada mereka, ‚Matilah kamu!‛ Kemudian Allah 
menghidupkan mereka. Sesungguhnya Allah memberikan karunia kepada 
manusia, tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur.

7
 

Ibnu Kas\i>r mengutip dari riwayat Ibnu ‘Abba>s bahwa mereka adalah 

empat ribu orang yang melarikan diri dari daerahnya yang diterpa penyakit 

wabah dan hendak mendatangi daerah yang menurut mereka tidak akan didatangi 

penyakit. Sampai ketekita mereka sampai ditempat itu maka Allah swt. 

berfirman: ‚matilah kalian‛ maka mereka pun mati dan setelah itu Nabi mereka 

berdoa kepada Allah swt. agar menghidupkan mereka kembali, maka mereka pun 

hidup kembali. Sebagian ulama salaf mengatakan bahwa merekalah kaum Bani 

Israil pada zamanya.
8
 

Ayat ini juga senada dengan hadis Nabi Muh}ammad saw.: 

يمَ  ُِ جْرَا
ّ
ؼْتُ ا نِِ حَدَِةُ جْنُ أَبِِ ثََتِتٍ، كاَلَ: سََِ جيَاَ شُؼْحَةُ، كاَلَ: أَخْبَََ رَ، حَدَّ جيَاَ حَفْصُ جْنُ عَُُ  جْنَ حَدَّ

َُ كَ  َّ َ أَه َِ وَسَلََّّ َْ َ ثُ سَؼْدًا، غَنِ اميَّبِِِّ ضَلَّّ اُلله ػلَ دِّ ؼْتُ أُسَامَةَ جْنَ زًَدٍْ، يَُُ ذَا »الَ: سَؼْدٍ، كاَلَ: سََِ
ّ
ا

رُجُوا مِنْْاَ ذَا وَكعََ تِبرَْضٍ وَأَهتُُْْ بِِاَ فلََا تََْ
ّ
ا، وَا َُ اغُونِ تِبرَْضٍ فلََا ثدَْخُلوُ ؼْتُُْ بِِمعَّ فلَُلتُْ: أَهتَْ « سََِ

؟ كاَلَ: هؼََمْ  ٍُ ثُ سَؼْدًا، وَلَا ًيُْكِرُ دِّ َُ يَُُ ؼْخَ سََِ
9

 

Artinya : 

Hafsh bin Umar telah menceritakan kepada kami, Syu’bah telah 
menceritakan kepada kami dia berkata; Habib bin Abu Tsabit telah 
mengabarkan kepadaku dia berkata;saya mendengar Ibrahim bin Sa’d 
berkata; saya mendengar Usamah bin Zaid bercerita kepada Sa’d dari 
Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bahwa beliau bersabda: ‚Apabila kalian 
mendengar wabah lepra di suatu negeri, maka janganlah kalian masuk ke 
dalamnya, namun jika ia menjangkiti suatu negeri, sementara kalian 
berada di dalamnya, maka janganlah kalian keluar dari negeri tersebut.‛ 
Lalu aku berkata; ‚Apakah kamu mendengar Usamah menceritakan hal 

                                                             
7 Kementrian Agama RI, Mushaf al-Azhar, (Cet. I; Bandung: Jabal, 2010), h. 39. 

8 Abu Fida>’ Isma‘i>l Ibn Katsir, Tafsi>r al-Qur’a>n al-‘Az}i>m, Juz. 1 (Beirut: Da>r al-Fikr, 

1981), h. 534. 

9 Muh}ammad bin Isma>‘i>l Abu> ‘Abdilla>h al-Bukha>ri> al-Ja‘fi>, al-Ja>mi‘ al-Musnad al-S{ah}i>h} 

al-Mukhtas }ar min Umu>r Rasu>lulla>h S{alla>lla>h ‘Alaih wa Sallam wa Sunanuh wa Ayyamuh – S{ah}i>h} 

al-Bukha>ri>, Juz 7, h. 130. 



 
 

5 
 

itu kepada Sa’d, sementara Sa’d tidak mengingkari perkataannya 
Usamah?‛ Ibrahim bin Sa’d berkata; ‚Benar.‛. (HR. Bukhari). 

Dalam hadis ini, tentunya juga menjadi salah satu bukti bahwa hadis Nabi 

Muhammad Saw. telah mengajarkan kepada kita tentang konsep 

pembatasan/Social distancing yang telah diterapkan pemerintah. Kebijakan 

social distancing ini  tentunya sebagai ikhtiar kita sebagai manusia dalam 

meminimalisir kasus penyebaran virus tersebut. 
10

 Karena dalam berbagai kasus 

yang ada penularan virus corona ini terjadinya karena adanya kontak fisik dari 

orang yang sudah terjangkit kepada orang yang tidak terjangkit yaitu melalui 

droplet11
 dan kontak dengan virus yang dikeluarkan dalam droplet kemudian 

masuk kedalam mukosa yang terbuka.
12

 Dalam hadis Nabi Saw.pun telah 

dijelaskan tentang penularan penyakit, Rasul saw. bersabda: 

يََ  رِ، وَحَرْمَلََُ جْنُ يَُْ ُِ ا جنَِِ أَتوُ امعَّ رِ  -حَدَّ ُِ ا نِِ  -وَانلَّفْغُ لَِِبِِ امعَّ ةٍ، أَخْبَََ ُْ نََ اجْنُ وَ كاَلَا: أَخْبَََ

رٍَْرَةَ، حِيَن كاَلَ رَ  ُُ حَْْنِ، غَنْ أَبِِ  جنَِِ أَتوُ سَلمََةَ جْنُ غَحْدِ امرَّ سُولُ ًوُوسُُ، كاَلَ: اجْنُ شِِاَبٍ: فحََدَّ

 : َ َِ وَسَلََّّ َْ َ امَةَ »اِلله ضَلَّّ اُلله ػلَ َُ : يََ رَسُولَ اِلله فمََا بَِلُ « لَا ػدَْوَى وَلَا ضَفَرَ وَلَا  فلََالَ أَغْرَابٌِِّ

ُِجْربَُِِ  حَاءُ، فََِجِيءُ امحَْؼِيُر الَِْجْرَبُ فََِدْخُلُ فِيهاَ فَ اَ امظِّ مْلِ كَََنََّّ تِلِ حكَُونُ فِِ امرَّ
ّ
اَ؟ كاَلَ: الْا ا كَُُِّ

لَ؟» 13«فمََنْ أَػْدَى الَِْوَّ
 

                                                             
10 Nur Rohim Yunus dan Annissa Rezki, ‚Kebijakan pemberlakuan LoockDown sebagai 

antisipasi penyebaran Corona Virus Covid-19‛, Salam: Jurnal Sosial & Budaya Syar’i 7, No. 3  

(2020): h. 236. https://www.researchgate.net/profile/Nur-

Yunus/publication/340103987_Kebijakan_Pemberlakuan_Lock_Down_Sebagai_Antisipasi_Peny

ebaran_Corona_Virus_Covid-19/links/5e8734ce4585150839ba0cce/Kebijakan-Pemberlakuan-

Lock-Down-Sebagai-Antisipasi-Penyebaran-Corona-Virus-Covid-19.pdf (Diakses pada 06 April 

2021 – 01.18 wita). 

11 Droplet adalah percikan cairan atau lendir yang dihasilkan oleh saluran pernapasan. 

Jenis percikat ini merupakan jenis percikan berasal dari orang sakit ke orang sehat. Dikutip dalam 

detikhealth.com ‚Apa yang Dimaksud Dengan Droplet? Ini Penjelasannya‛. 

https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-5091352/apa-yang-dimaksud-dengan-droplet-ini-

penjelasannya (Diakses pada 06 April 2021 – 01.22 wita). 

12 Diah Handayani ,dkk, ‚Penyakit Virus Corona 2019‛, Jurnal Respirologi Indonesia 40, 

No 2, (2020): h. 122. http://www.jurnalrespirologi.org/index.php/jri/article/view/101 (Diakses 

pada 06 April 2021 – 01. 22). 

13 Muslim bin al-H{ajja>j Abu> al-H{asan al-Qusyairi> al-Naisa>bu>ri>, al-Musnad al-S{ah}i>h{} al-

Mukhtas}a>r binaql al-‘Adl ‘an al-‘Adl ila> Rasu>lulla>h S{alla>lla>h ‘Alaih wa Sallam – S{ah}i>h} Muslim, 

Juz 4 (Beirut: Da>r Ih}ya>’ al-Tura>s\ al-‘Arabi>, t.th), h. 1742. 

https://www.researchgate.net/profile/Nur-Yunus/publication/340103987_Kebijakan_Pemberlakuan_Lock_Down_Sebagai_Antisipasi_Penyebaran_Corona_Virus_Covid-19/links/5e8734ce4585150839ba0cce/Kebijakan-Pemberlakuan-Lock-Down-Sebagai-Antisipasi-Penyebaran-Corona-Virus-Covid-19.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Nur-Yunus/publication/340103987_Kebijakan_Pemberlakuan_Lock_Down_Sebagai_Antisipasi_Penyebaran_Corona_Virus_Covid-19/links/5e8734ce4585150839ba0cce/Kebijakan-Pemberlakuan-Lock-Down-Sebagai-Antisipasi-Penyebaran-Corona-Virus-Covid-19.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Nur-Yunus/publication/340103987_Kebijakan_Pemberlakuan_Lock_Down_Sebagai_Antisipasi_Penyebaran_Corona_Virus_Covid-19/links/5e8734ce4585150839ba0cce/Kebijakan-Pemberlakuan-Lock-Down-Sebagai-Antisipasi-Penyebaran-Corona-Virus-Covid-19.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Nur-Yunus/publication/340103987_Kebijakan_Pemberlakuan_Lock_Down_Sebagai_Antisipasi_Penyebaran_Corona_Virus_Covid-19/links/5e8734ce4585150839ba0cce/Kebijakan-Pemberlakuan-Lock-Down-Sebagai-Antisipasi-Penyebaran-Corona-Virus-Covid-19.pdf
https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-5091352/apa-yang-dimaksud-dengan-droplet-ini-penjelasannya
https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-5091352/apa-yang-dimaksud-dengan-droplet-ini-penjelasannya
http://www.jurnalrespirologi.org/index.php/jri/article/view/101
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Artinya:  

Abu Ath Thahir dan Harmalah bin Yahya telah menceritakan kepadaku 
dan lafazh ini miliknya Abu Ath Thahir keduanya berkata: Ibnu Wahb 
telah mengabarkan kepada kami :Yunus telah mengabarkan kepadaku. 
Ibnu Syihab berkata: Abu Salamah bin 'Abdur Rahman telah 
menceritakan kepadaku dari Abu Hurairah" :Ketika Rasulullah 
menyabdakan: 'Tidak ada penyakit yang menular secara sendirian, tidak 
ada Shafar (kematian di karenakan penyakit cacing perut) yang terjadi 
dengan sendirinya, dan tidak ada hantu yang gentayangan, maka seorang 
'Arab dusun bertanya: 'Ya, Rasulullah! Bagaimana seandainya 
sekelompok unta yang sehat di padang pasir, kemudian didatangi oleh 
seekor unta kudisan, kemudian unta yang sehat itu kudisan pula 
semuanya? ' Jawab Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, 'Siapakah 
penular yang pertama-tama? (HR. Muslim). 

Dari hadis tersebut dapat dipahami bahwa suatu penyakit menular akan 

menularkan melalui beberapa media ataupun jalan baik itu dari benda-benda 

sekitar, hewan, ataupun dari manusia sekalipun. Salah satu faktor yang 

menyebabkan manusia terjangkit penyakit yang menular atau virus adalah dari 

kekebalan tubuh kelompok tertentu/herd immunity. 
14

 Sedangkan wabah terjadi 

disebabkan karena dua faktor: Pertama, keadaan kekebalan suatu populasi, yakni 

ketika suatu orang atau kelompok yang terjangkit penyakit menular tersebut 

memasuki satu populasi yang tidak pernah didatangi oleh penyakit menular itu 

atau didatangi oleh agent penyakit menular yang sudah sangat lama tidak pernah 

dialami pada kelompok tersebut; kedua, apabila keadaan suatu populasi sangat 

tertutup seperti asrama (misalnya asrama polisi atau tentara), dimana keadaan 

didalamnya sangatlah tertutup dan sangat mudah terjadi kontak secara langsung, 

kemudian masuknya beberapa orang kedalam populasi tersebut yang memiliki 

daya kepekaan terhadap penyakit tertentu.
15

 

Berbagai kebijakan telah diterapkan oleh pemerintah di Indonesia untuk 

menekan laju penyebaran Virus ini seperti, Social Distancing, Phisical 

                                                             
14 Armaidi Darmawan, ‚Epidemiologi Penyakit Menular dan penyakit Tidak Menular‛, 

h. 196. 

15 Armaidi Darmawan, ‚Epidemiologi Penyakit Menular dan penyakit Tidak Menular‛, 

h. 196. 
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distancing, stay at home, menjaga kebersihan diri (cuci tangan), bekerja dan 

belajar dirumah (work and study at home), menunda semua kegiatan yang 

mengundang orang banyak, pembatasan social berskala besar (PSBB), New 

Normal16, kemudian yang terakhir adalah PPKM (Pemberlakuan Pembatasan 

Kegiatan Masyarakat) . Namun dari kebijakan tersebut banyak masyarakat yang 

mengeluhkan keadaan mereka kebijakan itu diterapkan, termasuk kepada aspek 

menurunnya laju perekonomian karena ditutupnya berbagai usaha mikro maupun 

makro, akhirnya pendapatan mereka pun merosot bahkan sampai mengalami 

gulung tikar . 

Untuk penanganan dalam jangka waktu yang lama, langkah selanjutnya 

yang ditempuh oleh para ahli kesehatan adalah dengan upaya Vaksinasi yang 

tentunya harus dengan berdasar pada standar dan prosedur yang telah ditetapkan 

oleh WHO.
17

 Vaksin memiliki fungsi untuk meningkatkan imunitas tubuh untuk 

melawan Virus Covid-19.18 Walaupun demikian, vaksin tidaklah menghilangkan 

suatu penyakit atau virus, namun hanya memberikan kesempatan kepada tubuh 

untuk melahirkan antibody (pertahanan tubuh) sehingga dengan meningkatnya 

imun maka tubuh akan lebih efektif dalam melawan penyakit.
19

 

                                                             
16 Darmin Tuwu, ‚Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Pandemic COVID-19‛, 

Journal Publicuho 3 No 2 (2020): h. 271.  

http://ojs.uho.ac.id/index.php/PUBLICUHO/article/view/12535 (Diakses pada 06 April 2021 – 

01.30 wita). 

17 Djone Georges Nicolas, ‚Analisis Anggapa Rekayasa Dibalik Covid-19, Vaksin Covid 

-19 Berkaitan dengan Microchip 666 dan Antikristus‛, Jurnal Revolusi Indonesia 1, No. 3 (2021): 

h. 132. http://fenery.org/index.php/jri/article/view/82 (Diakses pada 06 April 2021 – 01.30 wita). 

18 Djone Georges Nicolas, ‚Analisis Anggapa Rekayasa Dibalik Covid-19, Vaksin Covid 

-19 Berkaitan dengan Microchip 666 dan Antikristus‛, Jurnal Revolusi Indonesia 1, No. 3 (2021): 

h. 176. 

19 Djone Georges Nicolas, ‚Analisis Anggapa Rekayasa Dibalik Covid-19, Vaksin Covid 

-19 Berkaitan dengan Microchip 666 dan Antikristus‛, Jurnal Revolusi Indonesia 1, No. 3 (2021): 

h. 176. 

http://ojs.uho.ac.id/index.php/PUBLICUHO/article/view/12535
http://fenery.org/index.php/jri/article/view/82
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Namun, pada saat awal diberitakannya upaya pemerintah untuk 

pelaksanaan Vaksinasi sangat banyak polemik yang terjadi diantara masyarakat 

tentang eksistensi dari Vaksin di dunia, mulai dari persoalan kandungan dari 

Vaksin itu yang di beritakan mengandung unsur Babi atau Zat haram, munculnya 

teori konspirasi terhadap Pandemi Covid-19 yang kemudian mengkorelasikannya 

dengan upaya Vaksinasi, sampai kepada hal yang menyangkut perdagangan dunia 

menjadi sebab kemunculannya Vaksin oleh WHO. 

Setelah melihat ulasan diatas bahwa betapa besarnya dampak pandemik 

Covid-19 terhadap kehidupan serta betapa pentingnya upaya pencegahan dari 

Virus tersebut dengan Vaksinasi yang tentunya mengandung efek dalam jangka 

waktu Panjang. Terlepas dari beberapa polemik yang ada terhadap kemunculan 

Virus Covid-19 dan juga Vaksin, Agama telah mengajarkan tentang upaya 

pengobatan dan pencegahan dari berbagai penyakit.  

Pada penelitian ini penulis akan berusaha mengkaji suatu sampel hadis 

yang berkaitan dengan Vaksin yaitu: 

اغَِلُ جْنُ غَََّاشٍ،  سََْ
ّ
نََ ا ارُونَ، أَخْبَََ َُ جيَاَ ٍزًَِدُ جْنُ  ، حَدَّ دُ جْنُ غُحَادَةَ اموَْاسِعِيُّ جيَاَ مُحَمَّ غَنْ جؼَْلحََةَ حَدَّ

رْدَاءِ، كاَلَ: كاَلَ  رْدَاءِ، غَنْ أَبِِ الدَّ ، غَنْ أُمِّ الدَّ رَانَ الَِْهطَْارِيِّ ، غَنْ أَبِِ عُِْ ِ  جْنِ مُسْلٍَِّ رَسُولُ اللََّّ

 : َ َِ وَسَلََّّ َْ َ وَاءَ، وَجَؼَلَ مِكُِّ دَاءٍ دَوَاءً فتَدََاوَوْا وَلَا ثدََاوَوْا »ضَلَّّ اُلله ػلَ اءَ وَالدَّ َ أَىْزَلَ الدَّ نَّ اللََّّ
ّ
ا

رَامٍ  «بَِِ
20

 

Artinya: 

Muhammad bin 'Ubadah Al Wasithi telah menceritakan kepada kami, 
Yazid bin Harun telah menceritakan kepada kami, Isma'il bin 'Ayyasy 
telah mengabarkan kepada kami dari Tsa'labah bin Muslim dari Abu 
Imran Al Anshari dari Ummu Ad Darda dari Abu Ad Darda ia berkata: 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: Sesungguhnya Allah 
telah menurunkan penyakit dan obat, dan menjadikan bagi setiap penyakit 
terdapat obatnya, maka berobatlah dan jangan berobat dengan sesuatu 
yang haram"! (HR.Abu Dawud). 

                                                             
20 Abu>> Da>wud Sulaima>n bin al-Asy‘as\ bin Ish}a>q bin Basyi>r bin Syadda>d ‘Amr al-Azdi> 

al-Sijista>ni>, Sunan Abi> Da>wud, Juz 4 (Beirut: Maktabah al-As}riyyah S{aida>, t.th), h. 7. 
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 Oleh karena itu, penulis menilai perlunya dilakukan penelitian terhadap 

hadis yang berkaitan dengan Vaksin Covid-19 dengan pendekatan ilmu ma‘anil 

hadis agar dapat memberikan pemahaman yang komperhensif melalui sebuah 

penelitian dengan judul ‚Vaksin Covid-19 Perspektif Hadis (Analisis Ma’anil al-

Hadis terhadap Hadis Perintah Berobat)‛. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis dapat merumuskan 

beberapa permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagaimana kualitas hadis tentang Vaksin Covid-19  yang berkaitan 

dengan perintah berobat? 

2. Bagaimana kandungan hadis tentang Vaksin Covid-19 yang berkaitan 

dengan perintah berobat? 

3. Bagaimana implikasi hadis tentang Vaksin Covid-19 yang berkaitan 

dengan perintah berobat? 

C. Pengertian Judul 

Judul skripsi ini adalah ‚Vaksin Covid-19  dalam Perspektif Hadis 

(Analisis Ma’anil al-Hadis terhadap Hadis Perintah berobat)‛. Untuk 

menghindari kesalahpahaman terhadap judul ini, maka penulis memiliki langkah 

awal untuk menguraikan judul skripsi sebagai berikut: 

1. Vaksin 

Vaksin adalah produk biologis berupa antigen21
 yang ketika diberikan 

kepada manusia maka akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif 

                                                             
21 Antigen adalah zat yang memberikan rangsangan sistem imunitas tubuh agar  

menghasilkan antibodi untuk bentuk perlawanan. Antigen di dalam tubuh manusia bisa berupa 

bakteri, virus, atau bahan kimia tertentu. 
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kepada penyakit tertentu
22

. Sedangkan Vaksinasi adalah proses pemberian 

Vaksin kedalam tubuh, baik itu berupa suntikan, tetes minum ataupun uap 

(aerosol). Sehingga ketika tubuh telah diberikan Vaksin maka akan 

menimbulkan antibody atau kekebalan terhadap penyakit. 

2. Covid-19 

Covid-19 (Corona Virus Disease 2019) merupakan sekumpulan Virus dari 

subfamili Orthocronavirinae dalam keluarga Coronaviridae dan ordo 

Nidovirales, kelompok virus ini yang dapat menyebabkan penyakit pada burung 

dan mamalia, termasuk manusia dengan menyerang dan menyebabkan infeksi 

saluran pernafasan.
23

 Virus ini berawal dari kota Wuhan, provinsi Hubei, Cina 

yang dugaan awalnya berkaitan dengan pasar basah yang menjual ikan, hewan 

laut dan hewan-hewan lainnya
24

. Dikatakan 2019 karena Virus ini muncul pada 

tahun 2019. 

Jadi, kata Vaksin dan Covid-19 ketika digabungkan maka dapat ditarik 

suatu kesimpulan yang sederhana bahwa Vaksin Covid-19 adalah suatu  

pemberian  cairan antigen kepada tubuh agar dapat terhindar dari penyakit 

menular yaitu Covid-19.  

3. Perspektif Hadis 

Perspektif dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah metode 

melukiskan suatu benda kepada permukaan yang datar sebagaimana yang 

                                                             
22 Kementrian Keseharan Republik Indonesia, Buku Saku #Info Vaksin, (t.t: t.p, 2020), h. 

2. 

23 Nur Rohim Yunus dan Annissa Rezki, ‚Kebijakan pemberlakuan LoockDown sebagai 

antisipasi penyebaran Corona Virus Covid-19‛, Salam: Jurnal Sosial & Budaya Syar’i 7, No. 3  

(2020): h. 236. 

24 Diah Handayani ,dkk, ‚Penyakit Virus Corona 2019‛, Jurnal Respirologi Indonesia 40, 

No 2, (2020): h. 120. 
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terlihat oleh mata dengan tiga dimensi;sudut pandang;pandangan.
25

 Sedangkan 

Hadis menurut pandangan ulama hadis adalah segala ucapan, perkataan, taqrir 

(pengakuan) Nabi Muhammad Saw.
26

 

Adapun prespektif hadis dalam penelitian ini adalah upaya penggambaran 

mengenai Vaksin Covid-19 dalam pandangan hadis Nabi Saw. 

4. Ma’a >nil al-Hadis 

Ma’anil al-Hadis adalah ilmu yang mempelajari tentang hal ihwal lafal dan 

makna yang ada pada berbagai matan hadis tergantung dengan kondisinya.
27

 

Maka, yang dimaksud dengan judul diatas adalah untuk menjelaskan 

pandangan Hadis tentang Vaksin Covid-19 melalui pendekatan metode Ma’a >nil 

al-Hadis terhadap hadis yang berkaitan dengan perintah berobat agar bisa 

menginterpretasikan Hadis tersebut dengan tepat. 

D. Kajian Pustaka 

Setelah melakukan pelacakan pustaka, penulis belum menemukan studi 

yang membahas tentang Vaksin Covid-19 dalam perspektif Hadis (Analisis 

Ma’anil al-Hadis terhadap Hadis perintah berobat). Namun penulis menemukan 

literatur-literatur terkait dengan penelitian yang akan dilakukan, baik secara 

langsung maupun tidak langsung, sebagai berikut:  

Buku yang ditulis oleh Jala>l al-Di>n al-Suyu>t}i>, yang berjudul ‚Wabah dan 

T{a>’u>n: Tinjauan H{adi>th, Kedokteran, dan Sejarah (Telaah dan Terjemah Kitab 

Ma> Rawa>h al-Wa>’u>n fi Akhba>r al-T{a>’u>n)‛ yang diterjemahkan oleh Mikyal Adila 

                                                             
25 KBBI Offline V 0.3.2. Badan Pembinaan Bahasa dan Pembukuan, Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2016-2019. 

26 Andi Rasdiyanah, La Ode Ismail Ahmad, dkk, Pengantar Dasar Ilmu Hadis, (Cet.I; 

Bantul: Semesta Aksara, 2021), h. 1. 

27 Arifuddin Ahmad, Metodelogi Pemahaman Hadis: Kajian Ilmu Ma’ani al-Hadis (Cet. 

II; Makassar, Alauddin University Press, 2013), h. 6. 
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Abdul Hakim dan Muhammad Wildan.
28

 Buku ini sejatinya adalah komentar al-

Suyu>t}i kepada kitab Badhl al-Ma>’u>n fi Fad}l al-T{a>’u>n karya Ibn H{ajar al-

‘Asqala>ni>. Dalam buku ini membahas seputar Wabah dan T{a>’u>n dan kemudian 

menjelaskannya dalam tiga aspek keilmuan yakni Hadis, Kedokteran dan juga 

Sejarah. Termasuk dalam pembahasan dalam buku ini adalah seputar Vaksin dan 

macam-macamnya. 

Skripsi yang ditulis oleh Aslan, yang berjudul ‚Lockdown Perspektif 

Hadis (Suatu Kajian Tahlili dan Implikasinya terhadap Kehidupan Sosial). 

29
Skripsi ini membahas tentang kebijakan Lockdown yang dilakukan oleh 

beberapa negara yang merupakan salah satu tindakan pencegahan terhadap Virus 

Covid-19 serta korelasinya terhadap Hadis Nabi Saw. 

Keputusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor: 14 Tahun 2021 

tentang, ‚Hukum Penggunaan Vaksin Covid-19 Produk Astrazeneca‛.
30

 Dalam 

keputusan tersebut menjabarkan beberapa Ayat dan Hadis serta pandangan-

pandangan ulama mengenai upaya Vaksinasi, penulis juga terinspirasi dari salah 

satu hadis yang dikutip dalam keputusan tersebut yang selanjutnya penulis 

jadikan sebagai objek penelitian Hadis dalam tulisan ini. Dalam keputusan 

tersebut juga menjelaskan dengan singkat tentang bahan dan produksi dari 

Vaksin Covid-19 Produk Astrazeneca. 

                                                             
28 Jala>l al-Di>n al-Suyu>t}i, ‚Wabah dan T{a>’u>n: Tinjauan H{adi>th, Kedokteran, dan Sejarah 

(Telaah dan Terjemah Kitab Ma> Rawa>h al-Wa>’u>n fi Akhba>r al-T{a>’u>n)‛, terj. Mikyal Adila Abdul 

Hakim dan Muhammad Wildan, (Cet. I; NuuN Adabi Nusantara dan Jawharuna Institute: Bandar 

Lampung, 2021) 

29 Aslan, ‚Lockdown Prespektif Hadis (Suatu Kajian Tahlili dan Implikasinya terhadap 

Kehidupan Sosial)‛, Skripsi (Samata: Fakultas Ushuluddin Filsafat dan Politik UIN Alauddin 

Makassar, 2021) 

30 Lihat, Fatwa MUI Nomor: 14 Tahun 2021 tentang, ‚Hukum Penggunaan Vaksin 

Covid-19 Produk Astrazeneca‛. https://mui.or.id/produk/fatwa/29883/fatwa-mui-hukum-

penggunaan-vaksin-covid-19-produk-astrazeneca/ (Diakses pada 25 Mei 2021-21.54 wita). 

https://mui.or.id/produk/fatwa/29883/fatwa-mui-hukum-penggunaan-vaksin-covid-19-produk-astrazeneca/
https://mui.or.id/produk/fatwa/29883/fatwa-mui-hukum-penggunaan-vaksin-covid-19-produk-astrazeneca/
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Jurnal yang ditulis oleh Armanto Makmun, Siti Fadilah Hazhiyah, yang 

berjudul ‚Tinjauan Terkait Pengembangan Vaksin Covid-19‛.
31

 Penelitian pada 

jurnal ini mendeskripsikan upaya yang dilakukan oleh kurang lebih 40 

perusahaan farmasi dunia dalam mengembangkan Vaksin untuk melawan Virus 

Covid-19. 

Jurnal yang ditulis oleh Muhammad Abduh yang berjudul ‚Larangan 

Menggunakan Barang Haram sebagai Obat‛.
32

 Jurnal ini mendeskripsikan 

tentang larangan pengobatan dengan barang yang haram dan juga menjelaskan 

bahwa pada dasarnya segala barang yang haram itu memiliki manfaat, namun 

manfaatnya hanyalah sedikit dari pada perbandingan dengan banyaknya 

kemudharatannya. Jurnal ini juga pada dasarnya secara konteks sedikit berkaitan 

dengan hadis yang akan menjadi objek kajian. Namun yang menjadi perbedaan 

adalah pada kajian ini peneliti terfokus mengungkap perihal vaksin covid-19 

berdasarkan hadis Nabi Muh}ammad saw. dengan menggunakan pendekatan 

ma‘anil h}adi>s \. 

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dinyatakan bahwa belum ada 

penelitian sebelumnya yang membahas secara spesifik tentang Vaksin Covid-19 

dalam prespektif Hadis (Analisi ma’a>nil terhadap hadis perintah berobat). Oleh 

karena itu, kajian ini merupakan hal yang sangat subtansial dalam Islam. 

Karenanya sangat menarik untuk dikaji dan diteliti sebagai suatu karya ilmiah. 

 

                                                             
31 Armanto Makmun dan Siti Fadilah Hazhiyah, ‚Tinjauan Terkait Pengembangan 

Vaksin Covid-19‛, Molucca Medica 13, No. 2 (2020). 

https://ojs3.unpatti.ac.id/index.php/moluccamedica/article/view/2497 (Diakses pada 06 April   

2021 – 01.32 wita). 

32 Muhammad Abduh, ‚Larangan Menggunakan Barang Haram Sebagai Obat‛, Tahdis 

Jurnal Kajian Ilmu al-Hadis 8, No. 1 (2017). http://journal.uin-

alauddin.ac.id/index.php/tahdis/article/view/3998/3696 (Diakses pada 06 April 2021 – 01.32 

wita). 

https://ojs3.unpatti.ac.id/index.php/moluccamedica/article/view/2497
http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/tahdis/article/view/3998/3696
http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/tahdis/article/view/3998/3696
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E. Metodologi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research) dengan 

mengumpulkan data-data yang terkait dengan objek penelitian. Penelitian ini 

bersifat kualitatif deskriptif dan bertumpuh pada kualitas data. 

2. Pendekatan Penelitian 

a. Pendekatan Ilmu Hadis 

Pendekatan Ilmu hadis yang dimaksud adalah pendekatan yang berdasar 

pada syarat diterima sebuah hadis. Langkah yang penulis lakukan yaitu dengan 

Pendekatan Ma‘anil al-Hadis melihat ketersambungan antar sanad hadis, para 

periwayat hadisnya bersifat ‘adl33
 dan d}abit, tidak terdapat syaz34

 dan ‘illat.35
 

Pendekatan Ma‘anil al-Hadis yang dimaksudkan adalah menjelaskan 

tentang hal ihwal lafal dan makna yang terdapat pada matan hadis sesuai dengan 

kondisinya sehingga mendapatkan pemahaman secara komperhensif. 

b. Pendekatan Ilmu Kesehatan 

Pendekatan Ilmu Kesehatan digunakan dalam penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui kegunaan pada Vaksin covid-19. Pendekatan ini juga 

                                                             
33 Maksud dari keadilan perawi ialah perawi yang berperilaku adil/lurus dalam agama 

serta memenuhi kriteria seperti muslim, balig, berakal, selamat dari sebab-sebab kefasikan dan 

menjaga muru’ah. Abustani Ilyas, dkk, Epistemologi Kritik Sanad Antara Normativitas dan 

Historisitas (Cet. I; Gowa: Pustaka Almaida, 2019), h. 48-49. 

34 Menurut Imam al-Syafi>’i>, suatu hadis tidak dinyatakan sebagai mengandung syuz\uz\, 

bila hadis itu hanya diriwayatkan oleh seorang periwayat yang s\iqah, sedang periwayat yang 

s\iqah lainnya tidak meriwayatkan hadis itu. Barulah suatu hadis dinyatakan mengandung syuz\uz\, 

bila hadis yang diriwayatkan oleh seorang periwayat yang s\iqah tersebut bertentangan dengan 

hadis yang diriwayatkan banyak periwayat yang juga bersifat s\iqah. M. Syuhudi Ismail, Kaidah 

Kesahihan Sanad Hadis (Cet. IV; Jakarta: Bulan Bintang, 2014), h. 144. 

35 Pengertian ‘Illat menurut istilah ilmu hadis, sebagaimana yang dikemukakan oleh Ibn 

al-S{alah} dan al-Nawawi>, ialah sebab yang tersembunyi yang merusakkan kualitas hadis. 

Keberadaannya menyebabkan hadis yang pada lahirnya tampak berkualitas sahih menjadi tidak 

sahih. M. Syuhudi Ismail, Kaidah Kesahihan Sanad Hadis, h. 152. 
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digunakan untuk mengetahui berbagai data pendukung terkait dengan 

penggunaan vaksin covid-19. 

3. Metode Pengumpulan dan Sumber Data 

Dalam mengumpulkan penulis melakukan penelusuran tentang hadis-

hadis tentang vaksin atau hadis yang menjadi objek penelitian dengan melakukan 

takhri>j al-h}adi>s.
36

 Sumber data primer penulis berasal dari kitab-kitab hadis 

standar (kutub al-tis‘ah). Sedangkan sumber data skunder penulis berasal dari 

kitab-kitab syarah, kitab-kitab fikih dan buku-buku, skripsi, tesis, disertasi, 

jurnal ilmiah dan hasil penelitian lainnya yang terkait dengan objek kajian. Pada 

penelitian ini penulis menggunakan lima metode takhri>j yaitu: 

a. Takhri>j melalui lafal pertama pada matan hadis dengan merujuk pada kitab 

Jam‘ al-Jawa>mi‘ karya Imam Jala>l al-Di>n al-Suyu>ti>. 

 Kitab jam‘ al-jawa>mi‘ atau kitab al-Ja>mi‘ al-Kabi>r ditulis oleh al-H}afi>z} 

Jala>l al-Di>n Abu>> al-Fad}l ‘Abd al-Rah}ma>n bin Abi> Bakr Muh}ammad al-Khud}airi> 

al-Suyu>t}i> al-Syafi>’i atau lebih dikenal dengan Imam al-Suyu>t}i>. Kitab ini 

                                                             
36 Menurut bahasa, kata takhri>j adalah bentuk masdar dari kata kharraja-yukharriju-

takhri>jan ( تخريجا-يخرج-خرج ), yang terdiri dari huruf kha, ra, dan jim, mempunyai dua makna dasar 

yaitu: al-nafa>z\ ‘an al-syai’ (َالذئ َعن  yang artinya menembus sesuatu dan ikhtila>f launain (النفاذ

 ,<yang artinya perbedaan dua warna. Abu> al-H{usain Ah}mad ibn Fa>ris ibn Zakariyya (اختلافَلهنين)

Mu‘jam Maqa>yi>s al-Lugah, Juz 2, h. 175. Kata takhri>j memiliki makna memberitahukan dan 

mendidik atau bermakna memberikan warna berbeda. Muh}{ammad ibn Mukrim ibn Manz}u>r al-

Afrīqī, Lisān al-‘Arab, Juz 2, h. 249. Menurut Mah}mu>d al-T{ah}h}a>n, takhri>j pada dasarnya 

mempertemukan dua perkara yang berlawanan dalam satu bentuk. Mah}mu>d al-T}ah}h}a>n, Us}u>l al-

Takhri>j wa Dira>sah al-Asa>ni>d, (Cet. III; al-Riya>d}: Maktabah al-Ma’a>rif, 1417 H./1996 M), h. 7. 

Takhri>j H}}adi>s\ adalah penelusuran atau pencarian hadis dalam berbagai kitab hadis (sebagai 

sumber asli dan hadis yang bersangkutan), baik menyangkut materi atau isi (matan) maupun jalur 

periwayatan (sanad) hadis yang dikemukakan. M. Agus Solahudin dan Agus Suyadi, Ulumul 

Hadis (Cet. III; t.t: Pustaka Setia, 2017), h. 191. menurut Syuhudi Ismail bahwa takhri>j al-h}adi>s\ 

ialah penelusuran atau pencarian hadis pada berbagai kitab sebagai sumber asli dari hadis yang 

bersangkutan yang di dalam sumber itu dikemukakan secara lengkap matan dan sanad hadis yang 

bersangkutan. Muhammad Syuhudi Ismail, Metodologi Penelitian Hadis, h. 43. Namun defenisi 

yang paling sering digunakan adalah ‚Mengkaji dan melakukan ijtihad untuk membersihkan hadis 

dan menyandarkannya kepada mukharrij-nya dari kitab-kitab al-ja>mi’, al-sunan dan al-musnad 

setelah melakukan penelitian dan pengkritikan terhadap keadaan hadis dan perawinya‛. Abd al-

Rau>f al-Mana>wi>, Faid} al-Qadi>r Syarh} al-Ja>mi‘ al-S}agi>r, Juz I (Cet. I; Mesir: al-Maktabah al-

Tija>riyah al-Kubra>, 1356 H), h. 17. 
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diklasifikasikan dalam dua kelompok,
37

 yakni hadis perkataan (qauli>), dan hadis 

perbuatan (fi‘li>). Sistematika dalam penyusunan hadis-hadis perkataan sama 

dengan urutan huruf-huruf hijaiyah berdasar pada matannya. Adapun h}adis\ fi‘li> 

penyusunannya berdasarkan pada nama sahabat sebagai penerima hadis dari Nabi 

saw. Setelah ditemukan beberapa hadis yang dikehendaki, maka ditemukan kode-

kode
38

 yang merupakan tanda penyandaran terhadap hadis-hadis pada kitab 

sumbernya. 

b. Takhri>j melalui kata kunci yang terdapat pada matan hadis dengan merujuk 

pada kitab al-Mu’jam al-Mufahras li AlFaz} al-H{adi>s\ al-Nabawi> karya A.J. 

Wensick. Kitab ini merujuk pada kutu>b a-tis’ah.
39

 

Cara ini bertumpu pada kosakata yang terdapat pada matan hadis, 

pelacakan pada kitab ini sangat efisien ketika menitikberatkan kosakata yang 

asing, namun di sisi lain pelacakan dapat dilakukan dengan menggunakan 

kosakata lainnya baik kata kerja ataupun benda.
40

 Kitab ini tersusun sesuai 

                                                             
37 Abu Muh}ammad Mahdi Ibn ‘Abd al-Qadi>r Ibn ‘Abd al-Ha>di>, T{uruq Takhri>ji H{adi>s\ al-

Rasu>l Allah S{allalla>hu ‘Alaih wa Sallam (Cet. I; Beirut: Da>r al-I‘tis}a>m, 1994), h. 30. 

38 Kode-kode yang dimaksud sebagai berikut: 1) خ Imam Bukhari. 2) م Imam Muslim. 3) 

 al-H{akim  dengan penjelaan jika tidak dijadikan umum dalam ك (Ibnu H{ibban. 4 حب

Mustadraknya. 5) ض D{iya’ al-Maqdisi> dalam al-Mukhtarah. 6) د Abu Dau>d al-Sajistani.> 7) ت al-

Turmuz\i.> 8) ن al-Nasa’i>. 9) ه Ibnu Majah. 10) ط Abu Dau>d al-T{ayalisi.> 11) حم Ah}mad bin H{anbal. 

 (Abdul Razzaq. 14‘ عب (Abdullah bin Ah}mad bin H{anbal dalam Ziyadah al-Musnad. 13‘ عم (12

 .T{abrani> dalam al-S{agir طب (Abu Ya’la. 17 ع (Ibnu Abi Syaibah. 16 ش (S{aid bin Mans}ur. 15 ص

 ni> dengan{al-Daruqut قط (agir. 20}T{abrani> dalam al-S طص (T{abrani> dalam al-Ausat}. 19 طس (18

dijelaskan bila tidak dijadikan umum dalam Sunan. 21) حل Abu Na’im dalam al-H{ilyah. 22) ق al-

Baihaqi> dengan dijelaskan bila tidak dijadikan umum dalam Sunan. 23) هب al-Baihaqi> dalam 

Sya’bul Iman. 24) عق al-‘Aqili> dalam al-D{u’afa. 25) عد Ibnu ‘Adi> dalam al-Kamil. 26) خط al-

Khat}ib dengan dijelaskan bila tidak dijadikan umum dalam al-Tarikh. 27) كر Ibnu Asakir dalam 

Tarikhnya. Selanjutnya perbedaan antara kitab al-Jami’ al-S{agir dan al-Jami’ al-Kabir yaitu kode 

huruf Qaf ( ق ). Huruf Qaf dalam kitab al-Jami’ al-S{agir berarti Muttaqun ‘Alaihi, tetapi dalam 

kitab al-Jami’ al-Kabir berarti Imam al-Baihaqi. Lihat Abu Muh}ammad Mahdi Ibn ‘Abd al-Qadi>r 

Ibn ‘Abd al-Ha>di>, T{uruq Takhri>j H{adi>s\ al-Rasu>l Allah S{allalla>hu ‘Alaih wa Sallam, h. 32-33. 

39 Kutub al-tis‘ah yaitu:1) S{ah}i>h} al-Bukha>ri>, 2) S{ah}i>h Muslim, 3) Sunan al-Turmiz\i>, 4) 

Sunan Abu> Da>wud, 5) Sunan al-Nasa>’i>, 6) Sunan Ibnu Ma>jah}, 7) Sunan al-Da>rimi>, 8) Muwat}t}a’ 

Imam Ma>lik, dan 9) Musnad Ah}mad ibn H{anbal. 

40 Abu Muh}ammad Mahdi Ibn ‘Abd al-Qadi>r Ibn ‘Abd al-Ha>di>, T{uruq Takhri>ji H{adi>s\ al-

Rasu>l Allah S{allalla>hu ‘Alaih wa Sallam, h. 60-61. 
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dengan urutan huruf mu‘jam sebagaimana ketika mencari kosakata dalam kamus 

Arab. 

c. Takhri>j melalui periwayat pertama hadis atau biasa disebut juga takhri>j rawi 

a’la>  dengan merujuk pada Kitab Tuh}fat al-Asyra>f bi Ma’rifat al-At}ra>f  karya 

Ima>m al-Mizzi>. 

Cara ini mengacu kepada sahabat yang menerima hadis tersebut langsung 

dari Nabi Muhammad saw. Maka sebagai pijakan dasar untuk melakukan 

pelacakan dengan metode ini adalah peneliti harus mengetahui siapa saja 

sahabat yang meriwayatkan hadis tersebut dari Nabi Muhammad saw. 

Selanjutnya barulah melakukan pelacakan dalam kitab yang sistematikanya 

demikian. 

d. Takhri>j menurut tema hadis atau biasa disebut juga takhri>j maud}u>’i> (takhri>j 

tematik) dengan merujuk pada Kitab Kanz al-‘Umma>l fi> Sunan al-Aqwa>l wa 

al-Af‘a>l  karya Imam al-Muttaqi> 

Cara melacak dengan menggunakan metode ini terlebih dahulu peneliti 

diharuskan untuk cermat dalam menganalisis kandungan hadisnya yang bertujuan 

untuk dapat menentukan tema hadisnya. Penyusunan tema dalam kitab ini 

berdasarkan pada urutan huruf mu‘jam. 

e. Takhri>j berdasarkan kualitas hadis dengan merujuk pada kitab S{ah}i>h} al-Ja>mi‘ 

al-S{agi>r wa Ziya>datih, D{a‘i>f al-Ja>mi‘ al-S{agi>r wa Ziya>datih karya Na>s}ir al-

Di>n al-Alba>ni. 

Cara kerja metode takhri>j ini peneliti terlebih dahulu diharuskan untuk 

mengetahui status hadisnya utamanya dalam hal kualitas hadis lalu kemudian 

melakukan pelacakan pada kitab-kitab yang tersusun berdasarkan kualitas hadis. 
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4. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

a. Data yang terkumpul dari proses takhri>j al-h}adi>s\ selanjutnya diklasifikasi dan 

diindentifikasi. 

b. Selanjutnya melakukan i’tiba>r41 terhadap sanad
42

 agar dapat menentukan 

sya>hid dan muta>bi‘ dengan membuat skema sanadnya. 

c. Melakukan kritik terhadap sanad hadis pada hadis yang diteliti. 

d. Melakukan kritik terhadap matan hadis pada setiap lafal hadis yang 

diriwayatkan, agar dapat mengetahui terjadinya ziyadah,43 dan inqila>b,
44

 Hal 

ini juga bertujuan untuk mengetahui terjadinya periwatan secara lafal 

(riwayah bi al-lafz}) atau priwayatan secara makna (riwayah bi al-ma’na>). 

e. Untuk memahami kandungan matan hadis Nabi saw, maka perlu 

menggunakan teknik interpretasi. Teknik interpretasi yang dapat digunakan 

dalam penelitian ini adalah: 

1) Interpretasi Tekstual 

Interpretasi tekstual adalah suatu pendekatan dalam memahami hadis 

dengan mengacu pada teksnya semata, baik periwayatannya secara lafal maupun 

yang secara makna dan/atau memperhatikan pada bentuk dan cakupan makna. 

                                                             
41 Proses observasi atau penyelidikan terhadap beberapa jalur isna>d yang diduga 

sendirian (fard), untuk mengetahui apakah ada orang lain yang meriwayatkan hadis atau tidak, 

sehingga nantinya diketahui apakah hadis tersebut mempunyai muta>bi‘ atau sya>hid (penguat atau 

pendukung) atau tidak. M. Mashuri Mochtar, Kamus Istilah Hadis (Cet. I; Pasuruan: Pustaka 

Sidogiri, 1435 H), h. 80. 

42 Menurut istilah ahli hadis ialah jalan yang menyampaikan kita kepada matan hadis. 

Teungku Muhammad Hasbi ash-Ashiddieqy, Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis, edisi ketiga 

(Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009), h. 147. 

43 Ziya>dah ialah penambahan perkataan perawi yang s\iqah. M. Mashuri Mochtar, Kamus 

Istilah Hadis, h. 173. 

44 Maqlu>b atau Inqila>b ialah hadis yang di dalamnya terjadi pergantian lafal dengan lafal 

lain, atau mengakhirkan sebuah lafal dan mendahulukan lafal yamg lain. M. Mashuri Mochtar, 

Kamus Istilah Hadis, h. 307. 
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Pendekatan ini cenderung tidak memperhatikan latar belakang peristiwa hadis 

serta dalil-dalil lainnya.
45

 

2) Interpretasi Kontekstual 

Interpretasi Kontekstual berarti metode dalam memahami matan hadis 

dengan pendekatan asbab al-wurud (konteks tempat Rasul; pelaku sejarah, 

peristiwa sejarah, waktu, tempat dan/atau bentuk peristiwa) dan ditarik dalam 

konteks kekinian.
46

 

3) Interpretasi Intertekstual 

Interpretasi intertekstual diartikan sebagai interpretasi atau  cara 

memahami matan suatu hadis dengan memperhatikan pengelompokan terhadap 

hadis yang bersangkutan, serta hadis lain (tanawwu’) dan ayat-ayat dari al-

Qur’an yang memiliki keterkaitan dengannya.
47

 

Teknik pengolahan data yang penulis gumakan adalah metode deduktif 

yaitu, proses berpikir atau menalar untuk menarik kesimpulan yang dimulai dari 

kaidah bersifat umum ke yang khusus. Dalam pengertian yang lebih sederhana 

deduktif adalah berpikir dari yang umum ke yang khusus.
48

 

F. Tujuan dan Kegunaan 

1. Tujuan 

a. Untuk mengetahui kualitas hadis tentang Vaksin Covid-19  yang berkaitan 

dengan perintah berobat. 

                                                             
45 Arifuddin Ahmad, Metodologi Pemahaman Hadis; Kajian Ilmu Ma’ani al-Hadis, h. 19. 

46 Arifuddin Ahmad, Metodologi Pemahaman Hadis; Kajian Ilmu Ma’ani al-Hadis, h. 

117. 

47 Arifuddin Ahmad, Metodologi Pemahaman Hadis; Kajian Ilmu Ma’ani al-Hadis, h. 89. 

48 Imam Machali, Metode Penelitian Kualitatif (Cet. I; Yogyakarta: Program Studi 

Manajemen Pendidikan Islam, 2017), h. 10. 
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b. Untuk mengetahui kandungan hadis tentang Vaksin Covid-19 yang berkaitan 

dengan perintah berobat. 

c. Untuk mengetahui implikasi hadis tentang Vaksin Covid-19 yang berkaitan 

dengan perintah berobat. 

2. Kegunaan 

a. Diharapkan mampu menambah khazanah keilmuan tentang hadis-hadis 

vaksin yang berkaitan dengan hadis perintah berobat. 

b. Diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang dampak positif yang 

ditimbulkan oleh pelaksanaan vaksinasi covid-19  yang dilakukan 

pemerintah. 

c. Diharapkan dapat memetik pembelajaran tentang pentingnya vaksin covid-19 

sehingga dapat mengedukasi masyarakat luas bahwa penting memutus mata 

rantai penyebaran covid-19. 
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BAB II 

TINJAUAN UMUM 

A. Vaksin 

Vaksin merupakan suatu tindakan preventif untuk menghadapi suatu 

penyakit menular. Pada beberapa kasus penyakit menular yang pernah terjadi, 

vaksin telah digunakan untuk mencegah penyebaran suatu penyakit sesuai 

dengan ekosistem penyakit tertentu. Vaksin merupakan suatu produk yang 

berasal dari ilmu tentang pengobatan atau sering disebut dengan ilmu 

farmakologi. 

Farmakologi merupakan salah satu disiplin ilmu kesehatan yang sangat 

luas cakupannya. Namun dalam kedokteran, ilmu ini dibatasi fungsinya yaitu 

untuk maksud penanggulangan, diagnosis dan pengobatan dari berbagai macam 

penyakit. Pada awalnya farmakologi terdiri atas pengetahuan tentang sejarah, 

sumber, sifat kimia dan fisik, komposisi, efek fisiologi dan biokimia, mekanisme 

kerja, absorpsi, distribusi, biotransformasi, ekskresi dan penggunaan obat.
49

 

Secara etimologi kata Farmakologi (pharmacology) berasal dari bahasa 

yunani, yaitu pharmacon (obat) dan logos (ilmu). Sedangkan obat merupakan 

setiap zat kimia yang memengaruhi proses hidup tahap molekular. Adapun secara 

terminologi dapat di defenisikan suatu ilmu pengetahuan yang menganalisis 

hubungan obat dengan konstituen (unsur pokok) unuk memperoleh sebuah 

pengaruh terhadap terapi (therapeutic).
50

Berdasarkan perkembangannya cakupan 

pengetahuan ilmu farmakologi yang muncul pada awal-awal kemunculannya 

telah berkembang menjadi beberapa cabang ilmu tersendiri. 

                                                             
49 Amir Syarif, Arini Setiawati,dkk, Farmakologi dan terapi, (Cet.IV; Jakarta: Gaya 

baru, 1995),h. 1 

50 Staf Pengajar Departemen Farmakologi Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya, 

Kumpulan Kuliah Farmakologi, (Cet.I;Jakarta:EGC,2009),h. 3 
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Farmakognosi merupakan cabang ilmu farmakologi yang menelusuri 

karakteristik suatu tumbuhan serta bahan yang lain sebagai sumber obat.  Cabang 

ilmu ini merupakan salah satu pelajaran yang harus dipelajari di fakultas farmasi. 

Mungkin kedepannya cabang ilmu ini akan menjadi lebih penting seiring 

berkembangnya program obat keluarga. 

Farmasi adalah ilmu yang mempelajari tata cara/metode untuk 

merumuskan, membuat, menyimpan dan menyiapkan obat tertentu. Sedangkan 

cabang farmakologi yang menganalisis efektivitas obat pada manusia disebut 

dengan Farmakologi Klinik, adapun untuk mempelajari efek obat pada manusia, 

pada awalnya obat uji coba dulu pada hewan dan dianalisis efeknya dirangkum 

dalam ilmu Farmakologi Eksperimental. 

Farmakokinetik ialah suatu cabang dari Farmakologi yang mempelajari 

keadaan obat dalam tubuh diantaranya absorpsi, distribusi, metabolisme, dan 

ekskresinya.. adapun Farmakodinamik mempelajari pengaruh obat terhadap 

biokimia dan fisiologi berbagai macam organ tubuh dan juga polanya dalam 

bekerja. Farmakoterapi merupakan cakupan ilmu yang memiliki relasi dengan 

pemanfaatan obat dalam menangkal dan mengobati suatu penyakit. Toksikologi 

adalah suatu ilmu yang mempelajari efek keracunan zat kimia, obat, zat yang 

dipakai dalam keperluan rumah tangga, industri dan juga lingkungan hidup lain.
51

 

Menurut arti yang luas, obat merupakan segala zat kimia yang 

mempengaruhi proses hidup.
52

 Sedangkan Obat dalam artian sempit adalah suatu 

bahan atau bahan bahan yang digunakan untuk menentukan diagnosa, 

menanggulangi, meminimalisir, menghilangkan menyembukan suatu penyakit 

ataupun pada gejalanya, dan juga pada luka ataupun kelainan badan dan jiwa 

                                                             
51 Amir Syarif, Arini Setiawati,dkk, Farmakologi dan terapi, h.1-2 

52 Amir Syarif, Arini Setiawati,dkk, Farmakologi dan terapi,h. 1 
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pada manusia atau hewan, termasuk mempercantik tubuh manusia adalah bagian 

dari pengobatan.
53

 

Pada ribuan tahun yang lalu, manusia selalu hidup berpindah-pindah 

tempat dengan berkelompok. Pola kehidupan seperti itulah yang kemungkinan 

menyebabkan manusia pada saat itu terserang penyakit. Olehnya itu, dengan 

keterbatasan ilmu dan pengetahuan , mereka mengira bahwa suatu penyakit yang 

menyerang itu adalah atas kutukan dari dewa ataupun masuknya roh jahat 

kedalam tubuh. Penyembuhan pada saat itu bisanya di lakukan dengan mantra-

mantra, tetabuan kemudian lebih maju dengan menggunakan ramuan tumbuhan.  

Kemudian, secara bertahap ilmu pengetahuan tentang obat-obatan ini pun 

berkembang dan di produksi oleh manusia. Pada tahun 3000 tahun SM yakni dari 

kalangan orang sumeria, mereka menggunakan tumbuh-tumbuhan sebagai obat. 

Mereka menjadikan tumbuh-tumbuhan itu tablet yang sering disebut dengan 

tablet sumeria, ditemukan pada abad ke 3 SM. Di cina, ditemukan jejak 

pengobatan kuno pada sebuah tulisan yang berasal dari masa kekuasaan kaisar 

Sheng Nung pada tahun 2000 SM.
54

 

Berdasarkan mekanisme kerjanya, obat digolongkan menjadi 5 jenis 

yaitu: 

a. Obat yang berproses pada faktor timbulnya penyakit, misalnya penyakit yang 

disebabkan karena mikroba, contoh obatnya adalah antibiotik. 

b. Obat yang berfungsi sebagai pencegah dari keadaan patologis penyakit, 

contohnya Vaksin dan Serum. 

c. Obat yang menghilangkan suatu gejala, atau meringankan nyeri, contohnya 

obat analgesik. 

                                                             
53 Haeria, Pengantar Ilmu farmasi, (Cet.I;Watampone:Penerbit Syahadah,2017),h. 151 

54 Haeria, Pengantar Ilmu Farmasi,h. 11-12 



 
 

24 
 

d. Obat yang berfungsi untuk menambah atau mengganti fungsi-fungsi zat yang 

kurang, contohnya vitamin dan hormon. 

e. Pemberian placebo merupakan suatu kegiatan pemberian obat yang tidak 

mengandung zat aktif, khususnya pada pasien yang normal yang mengira 

dirinya dalam keadaan sakit. Contohnya aqua pro injeksi dan tablet placebo.
55

 

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa obat merupakan 

sesuatu yang digunakan dalam menghadapi penyakit, baik itu untuk 

menyembuhkan, menghilangkan, ataupun mencegah dari suatu penyakit. Dalam 

pengobatan sebagai upaya pencegahan dari penyakit, dalam hal ini dikenal suatu 

metode pengobatan yakni vaksinasi ataupun imunisasi 

Dalam arti umum, imunisasi merupakan suatu upaya tindakan terhadap 

tubuh untuk meningkatkan imunitas dari penyakit tertentu atau bahan-bahan 

asing tertentu. Sedangkan dalam pengertian khusus, imunisasi merupakan suatu 

tindakan kepada tubuh guna menghindarkan tubuh dari berbagai macam 

penyakit.
56

 Pada dasarnya, manusia dan binatang multiseluler, memiliki 

kemampuan untuk mendeteksi bahan ataupun zat kimia yang merupakan ‚diri 

sendiri‛ (self) serta membedakan dengan yang dianggap ‚asing‛ (non self). 

Kemampuan tersebut merupakan kekebalan dari tubuh karena badan akan secara 

otomatis berusaha untuk melawan segala hal yang asing masuk ke dalam tubuh.
57

 

Metode imunisasi secara sederhana bertujuan untuk meningkatkan daya 

kebal tubuh terhadap penyakit menular, cara ini pertama kali diperkenalkan oleh 

bangsa cina dizaman kuno. Imunisasi dengan metode tersebut sering disebut 

dengan variolasi. Namun Jenner yang merupakan orang pertama (1796) 

                                                             
55 Haeria, Pengantar Ilmu Farmasi,h. 158-159 

56 Subowo, Imunologi Klinik, (Cet.I;Jakarta:Sagung Seto,2010),h.337-338 

57 Agus Syahrurachman, Aidilfiet chatim,dkk, Buku Ajar Mikrobiologi Kedokteran, 

(Cet.I;Tangerang:Binarupa Aksara, 2010), h.79 
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mengproklamirkan metode untuk melindungi manusia dari penyakit cacar pada 

waktu itu yang lebih ilmiah yakni dengan metode vaksinasi.
58

 Istilah vaksinasi 

berawal dari pemanfaatan bahan yang berasar dari virus sapi (vacca=sapi) 

sebagai bahannya. Namun vaksinasi pun juga sama seperti imunisasi. Pada 

perkembangan sejarah imunologi, ilmu tentang imunisasi pun pada awalnya juga 

berkembang lamban. Hal ini disebabkan karena penemuan vaksin yang 

selanjutnya ditemukan pada satu abad kemudian yakni untuk mencegah penyakit 

anjing gila, vaksin yang ditemukan disebut dengan vaksin rabies.
59

 

Vaksinasi (immunoprophylaxis) berfungsi untuk meningkatkan daya 

imunitas yang kuat sehingga terbentuklah efektor dan sel-sel memory. Efektor 

yang muncul dapat berupa antibodi
60

 ataupun selular. Vaksinasi ini termasuk 

dalam kategori imunisasi aktif, hal ini disebabkan karena tubuh dipacu untuk 

memproses respon imun sampai menghasilkan suatu efektor imunitas. Tindakan 

vaksinasi secara bertahap dan konsisten akan menimbulkan banyaknya jumlah sel 

memory yang terbentuk. Vaksinasi yang berhasil akan menimbulkan suatu 

perlindungan yang efektif kepada tubuh dari berbagai serangan infeksi. Hal 

tersebut tergantung pada beberapa penyebab, seperti tata cara pemberian vaksin, 

potensi vaksin dalam membangkitkan respon imun, jenis vaksin dan lain-lain.
61

 

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa perbedaan antara 

imunisasi dan vaksinasi yaitu kegiatan memasukkan vaksin ke tubuh untuk 

                                                             
58 Subowo, Imunologi Klinik, h.338 

59 Subowo, Imunologi Klinik, h.338 

60 Antibodi merupakan sistem pertahanan tubuh untuk meminimalisir atau mengurangi 

benda atau zat asing masuk ke dalam tubuh. Mekanisme kerja antibodi dalam tubuh diawali 

dengan diikatnya epitope (bagian antigen) oleh antibodi. Ikatan ini akan membentuk kompleks 

antigen-antibodi yang berukuran besar dan akhirnya mengendap. Kompleks antigen-antibodi ini 

juga dapat dikenali oleh sel makrofag, yang akan mendegradasi kompleks ini. Lihat Sulistyo 

Emantoko, Antibodi Rekombinan:Perkembangan terbaru dalam perkembangan antibodi, Jurnal 

Unitas, Vol 9 No 2, (2001),h.29. http://repository.ubaya.ac.id/23/ 

61 Subowo, Imunologi Klinik, h.340 
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mendapatkan kekebalan terhadap suatu penyakit disebut dengan Vaksinasi. 

Sedangkan imunisasi adalah suatu proses seseorang menjadi kebal terhadap suatu 

penyakit melalui vaksinasi. Sederhananya, vaksinasi adalah tindakan 

mendapatkan vaksin, sedangkan imunisasi adalah efek yang ditimbulkan dari 

hasil vaksinasi. Oleh karena itu, hubungan antara imunisasi dan vaksinasi tidak 

bisa dipisahkan karena keduanya memiliki keterkaitan satu sama lain. 

Al-Qur’an dan hadis sebagai dua sumber hukum dalam Islam mengajarkan 

dan menganjurkan kepada manusia untuk berobat dikala dilanda penyakit. 

Istimewanya ajaran dalam agama Islam mengajarkan pengobatan kepada dua 

objek penyakit, baik itu penyakit fisik ataupun non-fisik/jiwa.  

Bahasa arab sebagai kunci utama dalam mempelajari al-Qur’an dan Hadis 

menggambarkan kata pengobatan dengan tiga kata secara umum, yakni وَاء  ,الدَّ

 ketiga kata tersebut secara umum dapat dirtikan sebagai  امعة ,امشفاء

pengobatan/obat namun dilain hal masing-masing kata tersebut memiliki 

subtansi makna tersendiri. Pertama, وَاء  yang terdiri dari دَوَى berasal dari kata الدَّ

tiga huruf yakni د,و,ي  yang menunjukkan pada obat-obatan yang dipakai secara 

proporsional sesuai dengan penyakit yang diderita.
62

 Dalam kitab Mu’ja>m al-

Wasi>t menjelaskan وَاء  adalah sesuatu yang digunakan untuk الدَّ

merawat/mengobati seorang pasien atau orang sakit, sering disebut dengan obat-

obatan.
63

 Kedua, فَاء  ش, ف, ي terdiri dari tiga huruf شَفِيَ  berasal dari kata امشِّ

yang menunjukkan kekuasaan atas sesuatu, atau dapat dikatakan sebagai Dzat 

yang menyembuhkan seseorang dari suatu penyakit apabila dia telah melakukan 

usaha dalam mengobati penyakitnya.
64

 Dalam kitab Mu’ja>m al-Wasi>t 

                                                             
62 Ibra>hi>m Mustafa> dkk, Mu’ja>m al-Wasi>t, Juz 2 (tc, Da>r al-Dawa>’, tt, t.th), h.309 

63 Ibra>hi>m Mustafa> dkk, Mu’ja>m al-Wasi>t, Juz, h. 306 

64 Ahmad bin Fa>ris bin Zakariya>’, Mu’jam Maqa>yis al-Lugah, Juz 3, (Da>r Fikr, t.t, t.th), 
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menjelaskan فَاء  adalah penyembuhan dari suatu penyakit sesuai dengan takdir امشِّ

yang maha agung yakni Allah swt. ataupun obat untuk jiwa yang sedang sakit.
65

 

Ketiga,  َّظَة terdiri dari dua huruf yaitu ط dan ب , kata tersebut menunjukkan 

pengetahuan tentang suatu hal serta keahlian padanya juga dapat dikatakan 

sebagai seseorang yang ahli dalam pengobatan atau dokter.
66

 

Mengutip laman OkeZone.com dengan merangkum dari akun resmi 

instagram @kemenkes_ri, dalam sejarahnya, Indonesia telah memberikan 9 macam 

imunisasi kepada masyarakat, diantaranya: Imunisasi cacar (1956); Imunisasi 

campak (1963); Imunisasi BCG dan tubercolosis (1973); Imunisasi toxoid ibu 

hamil (1974); Imunisasi difteri, pertusis dan tetanus (DPT) pada bayi (1976); 

Imunisasi polio (1981); Imunisasi campak (1982); imunisasi hepatitis B dalam 

bentuk pentavalen (1997); imunisasi MR (2017-2018).
67

 Kemudian setelah itu 

vaksin yang terakhir adalah Vaksin Covid-19. 

Pada akhir tahun 2019, telah dikabarkan munculnya suatu virus yang 

memberikan efek situasi yang sering disebut dengan pandemi. Virus ini berasal 

dari cina yang disebut dengan Covid-19, penyebaran tersebut tidak hanya sampai 

di cina saja namun menyebar luas keseluruh penjuru dunia, termasuk di 

Indonesia. Covid-19 ini dilatar belakangi oleh Severe Acute Respiratory 

Syndrome Coronavirus 2 atau disingkat dengan SARS-CoV-2 dengan menyerang 

organ pernafasan.
68
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Development against SARS-CoV-2, Vaccines, Vol 8 No 2 (2020),h.1 (diakses pada 4 November 
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Dalam menghadapi dan mencegah melunjaknya kasus penyebaran Covid-

19, berbagai kebijakan pemerintah telah direalisasikan seperti Pembatasan Sosial 

Berskala Besar (PSBB) yang merupakan suatu usaha untuk membatasi kegiatan 

tertentu kepada suatu daerah yang dianggap terjangkit Corona Virus Disease 

2019 (COVID-19) dengan tujuan agar mampu menekan potensi penyebaran 

COVID-19. Kebijakan ini dilaksanakan dengan berdasar dari Peraturan 

Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar 

Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-

19).
69

 Dalam kasus dan daerah lain juga diterapkan kebijakan dengan pola 

pengaturan yang hampir sama yaitu LockDown.70 Kebijakan tersebut merupakan 

tindakan preventif (pencegahan) dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. 

Selanjutnya pemerintah melangkah pada tindakan represif (pelenyapan 

atau pengobatan) yaitu dengan menerapkan kegiatan vaksinasi. Tentunya hal ini 

didukung karena berkembangnya, evaluasi, dan produksi beberapa vaksin. Vaksin 

yang aman tentunya menjadi hal yang sangat solutif dalam menghadapi 

pandemi.
71

 Berdasarkan hasil olah statistik, titik terang tentang efektifitas dari 

vaksin Covid-19 pun telah muncul. Secara relatif, tindakan vaksinasi 

memberikan efek yang baik terhadap penyebaran kasus Covid-19 di Indonesia, 
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125 (diakses pada 5 November 2021-00.02 Wita) 

http://www.journal.laaroiba.ac.id/index.php/reslaj/article/view/537/455 



 
 

29 
 

hal ini di sebabkan karena jumlah angka kematian lebih rendah dibandingkan 

dengan jumlah angka kesembuhan. 
72

 

Dalam konteks agama Islam, Rasulullah Saw terlah menginformasikan 

tenang perintah untuk berobat, Rasulullah Saw bersabda:  

اغَِلُ جْنُ غَََّاشٍ،  سََْ
ّ
نََ ا ارُونَ، أَخْبَََ َُ جيَاَ ٍزًَِدُ جْنُ  ، حَدَّ دُ جْنُ غُحَادَةَ اموَْاسِعِيُّ جيَاَ مُحَمَّ غَنْ جؼَْلحََةَ حَدَّ

رْدَاءِ، كاَلَ: كاَلَ  رْدَاءِ، غَنْ أَبِِ الدَّ ، غَنْ أُمِّ الدَّ رَانَ الَِْهطَْارِيِّ ، غَنْ أَبِِ عُِْ ِ  جْنِ مُسْلٍَِّ رَسُولُ اللََّّ

 : َ َِ وَسَلََّّ َْ َ وَاءَ، وَجَؼَلَ مِكُِّ دَاءٍ دَوَاءً فتَدََاوَوْا وَلَا ثدََاوَوْا »ضَلَّّ اُلله ػلَ اءَ وَالدَّ َ أَىْزَلَ الدَّ نَّ اللََّّ
ّ
ا

رَامٍ  بَِِ
73

 

Artinya:  

Muhammad bin 'Ubadah Al Wasithi telah menceritakan kepada kami, 
Yazid bin Harun telah menceritakan kepada kami, Isma'il bin 'Ayyasy 
telah mengabarkan kepada kami dari Tsa'labah bin Muslim dari Abu 
Imran Al Anshari dari Ummu Ad Darda dari Abu Ad Darda ia berkata: 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda :Sesungguhnya Allah 
telah menurunkan penyakit dan obat, dan menjadikan bagi setiap penyakit 
terdapat obatnya, maka berobatlah dan jangan berobat dengan sesuatu 
yang haram‛.  

Secara tekstual, hadis tersebut menjelaskan tentang  proses turunnya 

suatu penyakit yang dibarengi dengan obatnya yang mengindikasikannya dengan 

adanya vaksin. Maka Vaksin adalah salah satu dari fungsi obat yakni untuk 

menghindarkan diri dari penyakit. Terbukti dengan data perubahan angka 

kematian dan bertambahnya angka kesembuhan setelah Vaksinasi. 

B. Jenis-Jenis Penyakit Menular 

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dalam fokus ilmu 

kedokteran memberikan semangat kepada para ahli untuk terus melakukan 

penelitian terhadap berbagai penyakit secara rutin termasuk penyakit menular 
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dengan maksud untuk mengantisipasi kejadian penderitaan dan kematian akibat 

penyakit. Secara etimologi, kata epidemiologi muncul dari bahasa yunani dengan 

berdasar pada 3 suku kata yakni Epi  yang bermakna pada atau tentang, Demos 

yang berarti penduduk serta kata terakhir adalah  Logos yang berarti ilmu 

pengetahuan.
74

 

Jadi, secara sederhana Epidemiologi adalah ilmu yang mempelajari 

tentang penduduk. Sedangkan dalam pengertian modern Epidemiologi adalah 

ilmu yang mempelajari tentang frekuensi dan distribusi atau penyebaran begitu 

pula determinan dalam problematika kesehatan pada kelompok orang atau 

masyarakat serta faktor-faktor yang dapat mempengaruhinya.
75

 

Menurut MacMahon defenisi epidemiologi adalah ilmu yang mempelajari 

kejadian-kejadian dan proses penyebaran penyakit serta penyebab-penyebab yang 

memiliki hubungan dengan dampak dari penyakit tersebut.
76

 Sedangkan menurut  

Abramson epidemiologi yang awalnya hanya bertitik fokus pada epidemi, 

kemudian berkembang menjadi tiga tujuan yaitu: 1). Mendiagnosisi masalah 

kesehatan suatu komunitas tertentu; 2). Menentukan riwayat alamiah dan 

etiologi penyakit; 3) menilai dan merencanakan pelayanan kesehatan. Disisi lain 

menurut Lilienfeld epidemiologi adalah: 

Lilienfeld has been defined epidemiology as ‚the study of the distribution 
and determinants of disease and injuries in populations‛, beside of that 
(Gaylor and Anderson cited in cole, 1979, p.15) the study of the 
Occurrence of illness‛. Or ‚a method of reasoning about disease that deals 
with biological inferences deriyed from observations of disease 
phenomena in population group.

77
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Dalam epidemiologi terdapat tiga penyebab tersebarnya suatu penyakit 

atau masalah dalam kesehatan yakni orang (person), tempat (place), dan waktu 

(time).
78

 Agen atau penyebab penyakit agen mejadi poin utama dalam 

epidemiologi yang merupakan penyebab penyakit. Agen dapat dikelompokkan 

menjadi Golongan virus, misalnya indluenza, trachoma, cacar dan sebagainya, 

Golongan riketsia, misalnya thyphus, Golongan bakteri, misalnya disentri, 

Golongan protozoa, misalnya malaria, filaria, schistosoma dan sebagainya. 

Faktor Host (Manusia) sejauh mana kemampuan host didalam menghadapi invasi 

mikroorganisme yang infektius itu, berbicara tentang daya tahan. Misalnya 

imunitas seseorang. Faktor Route of transmission (jalannya penularan). 

Penularan penyakit dapat ditinjau dari sejauh mana infeksi yang ditularkan, 

apakah infeksi tersebut dapat berpotensi wabah atau tidak.
79

 

Terkait dengan epidemiologi/penyakit menular, Islam sangat memberikan 

perhatian terhadap hal tersebut begitu pula memberikan jalan keluar dalam 

menghadapinya dengan maksud agar manusia tidak terjangkit secara meluas. 

Dalam al-Qur’an ada beberapa ayat yang memberikan indikasi makna wabah 

penyakit (Epidemi) diantaranya seperti virus sampar, lintah air dan virus cacar.
80

 

Begitu pula al-Qur’a>n memberikan gambaran sakit dengan dua kata yakni 

مرًظ } dan  Kedua kata tersebut memberikan kontribusi penting dalam pola . سليم

konsep kebahasaan dalam al-Qur’a>n yang sering kurang dipahami oleh banyak 

orang. Pada umumnya orang memahami kata Marid} dengan sakit, begitu juga 

dengan Saqim dengan pemaknaan yang sama. Pada dasarnya kedua kata tersebut 

memiliki makna yang berbeda namun ketika diterjemahkan kedalam bahasa 
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80 Husnul Hakim, ‘Epidemi Dalam AlQuran (Suatu Kajian Tafsir Maudhu’I Dengan 

Corak Ilmi). ’, Kordinat, XVII.2 (2018), 114–28. 



 
 

32 
 

Indonesia belum mendapatkan kata yang bisa mewakili dari makna kata 

tersebut.
81

 

Kata Marid}/Marad>}a bermakna penyakit
82

 ( )مرض  adalah bentuk nominal 

dari akar kata يمرض-مرض  yang terdiri dari tiga huruf yakni م , ر , ض . Makna 

Marad}a itu sendiri adalah sakit baik itu sakit jasmani maupun rohani.
83

 

Disebutkan dalam lisa>n al-Arab makna Marid} adalah: 

ةِ  اممَْرًِظُ  حَّ لْمُ هلَِِظُ امطِّ  مَؼْرُوفٌ امسُّ

Artinya: 

‚Marid} adalah penyakit atau sakit yakni kebalikan dari sehat‛
84

 

Disebutkan pula dalam Lisa>n al-Arab Ibn A’rabi berkata:  

ٍنِ  ةِ، وَكلَةٌْ مَرًظٌ نَكِصُ الّدِ وَ تدَنٌ مَرًِظٌ نَكِصُ املُْوَّ ُُ  أَضل المرَضِ اميُّلْطانُ، وَ

Artinya: 

‚Aslinya penyakit adalah kurang, yakni badan yang kurang sehat dan 
lemah/kurang kekuatan, dan hati yang sakit adalah kurangnya 
keagamaan‛

85
 

Bait tersebut menjelaskan bawa sakit atau penyakit itu berarti kurang, 

baik itu kurang sehat atau lemah dalam kekuatan, dan hati yang sakit karena 

kurangnya keagamaan. 

Dalam bait yang lain juga dijelaskan bahwa: 

، وَفِِ الَِتدان فتُورُ الَِغضاء، وَفِِ امؼَْيْنِ فتُورُ اميظرِ   المرَضُ فِِ املَْلةِْ فتُُورٌ غَنِ امحَْقِّ

Artinya: 

‚penyakit dalam hati adalah penghalang kebenaran, penyakit dalam badan 
penghalang anggota badan, penyakit dalam mata penghalang 
penglihatan.‛

86
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Sedangkan kata  سلم adalah bermakna sakit, disebutkan dalam kitab al-

mufrada>t fi> garib al-Qur’an : 

لْمُ: المرض المخخصّ بِمحدن والمرض كد ٍكون فِ امحدن وفِ اميفّس لَمُ وامسُّ  امسَّ

Artinya: 

‚Maksud dari Saqam : yaitu disebut saqam/suqmu adalah sakit yang 
khusus menyerang badan, penyakit itu ada kalanya dibadan ada kalanya di 
hati.‛

87
 

Saqim bermakna sakit seperti pada lafal  حزن (Sedih/menderita), sebagian 

mufassir juga memahami lafal Saqim dengan -dalam QS. As (wabah)  امعاغون

s}a>ffat ayat 89, ada juga yang berpendapat bahwa saqim adalah penyakit yang 

akan datang menjelang ajal.
88

 

Shifaul Mughni mengutip dalam sebuah sya’ir yang ditulis oleh 

Dzummah mengatakan: 

ا امفؤاد ُام جسليم الدار ػدواء ػلّ منْا ا تذهرُ  وخامرُ

Artinya: 

‚Bingungnya hati karena mengingat pujaan hati dan hati ini selalu bertaut 
padanya karena dia merasakan sakit karena dia terkena penyakit.‛ 

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa kata Mari>d dan Saqi>m 

memiliki satu arti yang sama yaitu sakit. Namun, titik perbedaan keduanya 

adalah dalam hal perasaan seseorang yang terkena penyakit. Sakit yang hanya 

membuat seseorang terhalang dalam melaksanakan aktifitas baik itu bersifat 

duniawi ataupun ukhrawi disebut mari>d, namun ketika seseorang merasakan 

merasakan sakit yang dipenuhi dengan penderitaan dan rasa sedih berlebihan, 

maka demikianlah disebut dengan saqi>m.  
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Dalam al-Qur’an Kata Marid} dalam segala bentuk disebutkan 24 kali 

yaitu dalam Q.S Al-Baqarah ayat (10,184,185,196), Q.S. Al-Nisa>’ ayat (43,102), 

Q.S. Al-Ma>idah ayat (6,52), Q.S. Al-Anfa>l ayat (49), Al-Taubah ayat (91,125), 

Q.S. Al-H{ajj ayat (53), Q.S. An-Nu>r ayat (50), Q.S. Al-Ahza>b ayat (12,22,60), 

Q.S. Asy-Syu’ar>a’ ayat (80), Q.S. Muh {ammad ayat (20,29), Q.S. Al-Fath ayat 

(17), Q.S. Al-Muzzammil ayat (20), dan Q.S. Al-Mudatsir ayat (31). Sedangan 

kata Saqim dalam segala bentuk hanya terdapat pada dua ayat yaitu pada Q.S. 

As}-S}a>ffa>t ayat (85,145).
89

 

Dalam sejarah Islam, telah tercatat setidaknya ada lima kejadian yang 

terkait dengan penyakit menular atau T}{a>’u>n yang banyak memakan korban. Ibnu 

Hajar al-As|qalani dalam kitabnya Badzlu al-Ma>’u>n fi al-Fad|li al-T{a>’u>n 

disebutkan beberapa penyakit menular atau T>}{a>’u>n.
90

 Pertama, Wabah T{}a>’u>n 

Syirawaih wabah ini terjadi pada zaman Rasulullah saw di kota Madinah tahun 

ke-6 H. Dalam pandangan ulama wabah ini menjadi asbabul wurud keluarnya 

hadis-hadis tentang wabah. Kedua, pada masa pemerintahan khalifah Umar bin 

Khattab juga telah terjadi wabah yang disebut dengan T{}a>’u>n ‘Amawas, wabah 

tersebut terjadi pada tahun ke-16 H di syam (Syiria).
91

 Puluhan ribu jiwa ummat 

Islam menjadi korban pada wabah tersebut termasuk para sahabat diantaranya 

Abu Ubaidah Ibnu Al-Jarrah sebagai gubernur syam pada saat itu. Muadz bin 

jabal, Yazid bin abi Sufyan, Suhail bin Amr dan beberapa sahabat lainnya. 

Ketiga, pada masa Ibnu Zubair telah terjadi wabah T>{}a>’u>n Jarif pada bulan 

syawwal yang memakan korban jiwa sekitar 7.000 orang per-hari selama tiga hari 
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berturut-turut, putra sahabat Anas bin Malik dan ‘Abdurrahman bin Abi Bakar 

adalah termasuk didalamnya. Keempat, pada bulan syawwal tahun ke-87 H 

terjadi wabah T{}a>’u>n Fatayat, disebut dengan fatayat karena yang terpapar wabah 

ini mayoritas para gadis. Kelima, wabah T{}a>’u>n Al-Asyraf, wabah ini terjadi pada 

bulan rajab sampai bulan ramadhan tahun 131 H, disebut dengan Al-Asyraf 

karena yang menjadi korban sampai meninggal pada saat itu adalah mayoritas 

orang-orang yang berkedudukan tinggi.
92

 

Sedangkan di Indonesia tercatat telah terjadi beberapa penyakit menular 

atau wabah sebelum wabah COVID-19 muncul, diantaranya: 

1. Cacar, penyakit ini terjadi pada tahun 1948. Upaya pencegahan penyakit 

tersebut dengan dilakukannya pencacaran massal dan pada tahun 1972 

pemerintah Indonesia berhasil membasminya dan dinyatakan bebas cacar 

oleh WHO pada tahun 1974. 

2. Malaria, pada tahun 1882 telah ditemukan plasmodium malariae93 sebagai 

penyakit malaria dengan media penularan nyamuk. Sejak tahun 1911 

telah dilakukan berbagai upaya pemberantasan terhadap penyakit tersebut 

seperti pembunuhan nyamuk dewasa dengan asap, pencegahan 

berkembangnya jentik, penggunaan kelambu dan sebagainya. Namun 

hingga saat ini malaria menjadi momok bagi masyarakat sehingga masih 

terus dilakukan berbagai upaya pencegahan. 

3. Demam berdarah (DBD), awal munculnya penyakit DBD pada saat kasus 

pandemi tahun 1998. Pada setiap tahunnya terjadi 72.133 kasus dan 1.414 

                                                             
92 Zuhron Arofi, ‘Optimis Di Tengah Pandemi: Cara Rasulullah Menyelesaikan Masalah 

Pandemi’, Community Empowerment, 6.1 (2021),h.  91–98, https://doi.org/10.31603/ce.4417 

93 Plasmodium malariae adalah protoza parasit yang menyebabkan penyakit malaria pada 

manusia dan hewan.  

https://doi.org/10.31603/ce.4417
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kematian akibat penyakit ini. Penyakit ini sampai sekarang masih selalu 

terjadi terutama pada musim pancaroba. 

4. Sampar (penyakit pes), penyakit ini pertama kali muncul di Malang pada 

maret 1911 yang kemudian meluas ke daerah lain. Diduga jalur 

penyebarannya melalui kapal-kapal yang mengangkut beras karena 

berkeliaran tikus-tikus yang terjangkit penyakit pes. 

5. Penyakit kolera, penyakit ini diketahui keberadaanya pada tahun 1821. 

Meskipun telah ditemukan vaksinnya namun penyakit ini masih terus 

terjangkit di Indonesia hingga tahun 2003. 

6. Flu burung, penyakit ini diakibatkan oleh virus influenza tipe A (varian 

H5N1). Di Indonesia terjadi pertama kali pada bulan agustus 2003. Jalur 

penyebarannya melalui unggas ke unggas, unggas ke manusia, dan juga 

melalui udara. 

7. SARS (severe acute respiratory syndrome), penyakit ini awalnya dari 

Guangdong pada November 2002, April 2003, penyebabnya adalah 

coronavirus. 

8. Spanish flu, wabah tersebut terjadi pada tahun 1918-1920. 

9. Flu babi (swine flu), flu babi pertama kali ditemukan di Amerika Serikat 

pada tahun 2009 yang disebabkan oleh virus influenza H1N1 jenis baru.
94

 

C. Kaidah Kesahihan Hadis 

Pada penelitian ini peneliti berfokus pada hadis-hadis tentang vaksin, 

ketika menilisik lebih jauh tentang eksistensi hadis Nabi saw. dalam Islam yang 

merupakan sumber hukum kedua setelah al-Qur’an. Namun hadis tidak begitu 

                                                             
94 Edwin Jonathan, ‚Sebelum Covid-19, penyakit ini pernah mewabah di Indonesia‛, rilis 

pada tanggal 27 Mei 2020. https://linksehat.com/artikel/sebelum-covid-19-penyakit-ini-pernah-

mewabah-di-indonesia (Diakses pada, 17 Desember 2021-00.03) 

https://linksehat.com/artikel/sebelum-covid-19-penyakit-ini-pernah-mewabah-di-indonesia
https://linksehat.com/artikel/sebelum-covid-19-penyakit-ini-pernah-mewabah-di-indonesia
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mendapatkan perhatian khusus pada masa awal Islam. Hal inilah yang menjadi 

perbedaan besar pengkajian hadis dan al-Qur’an sebagai sebuah sumber hukum 

Islam. 

Pada dasarnya bahwa ayat-ayat al-Qur’an merupakan kalam ilahi yang 

sudah valid dan orisinil, (qat}‘i> al-wurud), sehingga ayat-ayat al-Qur’an tidak 

perlu dilakukan kajian mengenai validitas atau orisinalitas ayatnya. Hal tersebut 

berbeda dengan hadis-hadis Nabi saw. yang hanya sebagian kecil saja dapat 

dinilai validitas dan orisinalitasnya (qat}‘i> al-wurud), sedangkan sebagian besar 

hadis Nabi saw. masih diperselisihkan validas dan orisinalitasnya (z{anni al-

wurud).
95

 Oleh karena itu hal ini dinulai sangat penting dilakukan untuk dapat 

menilai validatas dan orisinalitas hadis Nabi saw. terkhusus pada hadis-hadis 

Nabi Muhammad saw terkait masalah vaksin. 

Kaidah kesahihan hadis yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah 

kaidah kesahihan yang dirumuskan oleh Ibn S{ala>h} merupakan hasil telaahnya 

terhadap kitab S{ah}i>h} al-Bukha>ri> dan S{ah}i>h} Muslim. Kedua kitab ini memiliki 

kedudukan yang tinggi dalam Islam dan dianggap sebagai kitab tersahih setelah 

al-Qur’an.
96

 Adapun kaidah yang dirumuskan Ibn S{ala>h} ialah sebagai berikut: 

اتِطِ غَنِ امؼَْدْلِ  ياَدٍُ تِيلَْلِ امؼَْدْلِ امضَّ س ْ
ّ
ي ًخََّطِلُ ا ِ يدَُ الََّّ حَِحُ: فَُِوَ امحَْدًِثُ اممُْس ْ  امحَْدًِثُ امطَّ

، وَلَا ٍكَُونُ شَاذ   ٍُ لََ مٌُْتََاَ
ّ
اتِطِ ا ا، وَلَا مُؼَلَّلًا.امضَّ

97
 

Artinya: 

‚Hadis sahih adalah hadis yang bersambung sanadnya dengan penukilan 
hadis dari (perawi yang) adil dan d}a>bit} dari (perawi yang) adil dan d}a>bit} 

                                                             
95 M. Yusuf Assagaf, ‚Manajenen Hati Perspektif Hadis Nabi Muhammad saw.‛, Tesis 

(Makassar: Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, 2020), h. 42. 

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

Ulu>m al-H{adi>s\ (Cet. II; Beirut: Da>r al-Kitab al-‘Ilmiyyah, t.th), h. 25. 

97 ‘Us \ma>n bin ‘Abd al-Rah}man Taqi> al-Di>n Ibn S{ala>h}, Ma‘rifat Anwa>‘ ‘Ulu>m al-H{adi>s\ - 

Muqaddimah Ibn S{ala>h} (Suria-Beirut: Da>r al-Fikr – Da>r al-Fikr Ma‘a>s}ir, 1406 H/1986 M), h. 11-

12. 
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(pula), (sampai jalur) terakhir (sanad)nya, dan tidak mengandung sya>z\ 
(pertentangan) dan ‘illat (kecacatan)‛. 

Menurut Ibn S{ala>h} apabila kriteria-kriteria ini dipenuhi oleh sebuah hadis, 

maka dapat dianggap sahih oleh msyoritas ulama hadis,
98

 seperti al-Nawa>wi>, Ibn 

Kas\i>r, Ibn H{ajar al-‘Asqala>ni>, Jala>l al-Di>n al-Suyu>t}i>, dan ulama lainnya. 

Meskipun formulasinya berbeda , inti dari definisi yang mereka ajukan mewakili 

apa yang diduga telah diterapkan oleh al-Bukha>ri> dan Muslim dalam kitab 

S{ah}i>h}nya.
99

 

Kaidah dirumuskan Ibn S{ala>h} tersebut kemudian menjadi acuan mayoritas 

ulama dalam menilai kualitas hadis baik secara sanad maupun matan hadis 

dengan rumusan yaitu: 1) Ittis}a>l al-Sanad (ketersambungan sanad), 2) al-‘Adl 

(perawinya bersifat adil), 3) D{a>bit} (perawinya memiliki kekuatan hafalan), ketiga 

unsur tersebut menjadi acuan untuk menilai kualitas sanad. Sedangkan pada 

matan hadis yaitu: 1) tidak terjadi sya>z\ (pertentangan) dan 2) tidak terdapat ‘illat 

(kecacatan), kedua unsur tersebut menjadi acuan untuk menilai kualitas matan. 

Hal senada juga dikembangkan oleh M. Syuhudi Ismail dalam bukunya dengan 

menggunakan istilah kaidah mayor dan kaidah minor.
100

 

1. Kaidah Kesahihan Sanad 

a. Ittis}a>l al-Sanad 

Abu> Syuhbah menyebutkan bahwa pengertian dari ittis}a>l al-sanad adalah 

setiap perawi mendengar secara langsung hadis yang diriwayatkannya dari 

periwayat yang berada di atasnya secara langsung tanpa ada rawi yang 

                                                             
98 Kamaruddin Amin, Menguji Kembali Keakuratan Metode Kritik Hadis (Cet. I; 

Jakarta: PT. Mizan Publika, 2009), h. 17. 

99 Abustani Ilyas, dkk, Epistemologi Kritik Sanad: Antara Normativitas, Historisitas dan 

Aplikasi Cet. I; (Bantul: Semesta Aksara: 2020), h. 33. 

100 Baca lebih lanjut M. Syuhudi Ismail, Kaidah Kesahihan Sanad Hadis, h. 9. 
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dihilangkan dan perawi tersebut mendengarnya dimana saja.
101

 Sedangkan 

menurut M. Syuhudi Ismail ketersambungan sanad yaitu, setiap perawi hadis 

yang terdapat dalam sanad sebuah hadis meriwayatkannya dari perawi yang 

terdekat dengannya hingga sampai pada sanad terakhir dalam hadis atau dengan 

kata lain sanadnya bersambung mulai dari perawi yang disandari oleh mukharrij 

(orang yang membukukan hadis) sampai kepada tingkatan sahabat yang 

menerima hadis tersebut langsung dari Nabi Muhammad saw.
102

 

Namun dalam menetapkan kriteria hadis yang dinilai sahih terdapat 

perbedaan antara al-Bukha>ri> dan Muslim khususnya pada masalah 

ketersambungan sanad antar perawi. Perbedaan tersebut terjadi pada masalah 

pertemuan antar perawi hadis dengan guru ataupun muridnya atau perawi yang 

terdekat dalam sanad. al-Bukha>ri> mengharuskan terjadinya pertemuan antara 

kedua orang perawi atau antara guru dan murid, walaupun pertemuan tersebut 

hanya sekali saja terjadi. Sedangkan Muslim, tidak mengharuskan terjadinya 

pertemuan antar perawi atau antara guru dan murid, yang terpenting menurut 

Muslim ialah kedua orang perawi atau guru murid tersebut hidup pada masa yang 

sama atau sezaman.
103

 

Hal senada juga dijelaskan Abu> al-H{asan Nu>r al-Di>n al-Mala> al-Harawi> 

dalam kitabnya Syarh} Nukhbah al-Fikr fi> Mus}t}alah}a>t Ahl al-As\ar menjelaskan 

bahwa dalam hal persambungan sanad antar perawi al-Bukha>ri lebih tegas 

dibanding Muslim. al-Bukha>ri mengharuskan terjadinya pertemuan antar perawi 

atau antara guru dan murid tanpa adanya perantara walaupun pertemuan tersebut 

                                                             
101 Muh}ammad bin Muh}ammad bin Suwailim Abu> Syuhbah, al-Wasi>t} fi> ‘Ulu>m wa 

Mus}t}alah} al-H{adi>s\ (t.t: Da>r al-Fikr al-‘Arabi>, t.th), h. 225. 

102 M. Syuhudi Ismail, Kaidah Kesahihan Sanad Hadis, h. 127. 

103 Lihat Abu> al-Fad}l Ah}mad bin ‘Ali> bin Muh}ammad bin Ah}mad bin H{ajar al-‘Asqala>ni>, 

al-H{adi>s\ al-Sa>ri> Muqaddimah Fath} al-Ba>ri>, Juz 14 (t.t: Da>r al-Fikr – Maktabah Salafiyyah, t.th), 

h. 12; dikutip dalam Abustani Ilyas, dkk, Epistemologi Kritik Sanad: Antara Normativitas, 

Historisitas dan Aplikasi, h. 33. 
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hanya terjadi sekali saja. Sedangkan muslim sedikit lebih longgar dalam hal ini 

dengan mencukupkan kemungkinan adanya pertemuan kemudian bebaik sangka 

mengenai petemuan antar perawi bahwa sanad tersebut bersambung.
104

 

Adapun indikator yang dapat menjadi acuan dalam menentukan 

ketersambungan sanad (ittis}al al-sanad) sebagai berikut: 

1) Memperhatikan lafal periwatan hadis atau lafal penyampaian dan 

penerimaan (si>gat al-tah}ammul wa al-ada>’) 

Secara umum lafal periwayatan hadis terbagi menjadi beberapa bentuk, 

ialah sebagai berikut: 1) al-Sima>’ min lafz} al-syaikh (mendengarkan melalui 

seorang guru), 2) al-Qira>‘at ‘ala> al-syaikh (membacakan kepada seorang guru), 3) 

al-Ija>zah (pemberian legalitas), 4) al-Muna>walah (menyerahkan atau 

penyerahan), 5) al-Kita>bah (secara tertulis), 6) al-I‘la>m (memberitahukan atau 

pemberitahuan), 7) al-Was}iyyah bi al-kitab (mewasiatkan melalui kitab), 8) al 

Wija>dah (melalui barang temuan).
105

 

Ibn Rasyi>d al-Subti> dalam kitabnya al-Sunan al-Abyan juga menerangkan 

secara umum bentuk-bentuk lafal periwayatan yang menjadi indikasi terjadinya 

ketersambungan sanad antar periwayat ialah sebagai berikut: 

                                                             
104 ‘Ali> bin Muh}ammad Abu> al-H{asan Nu>r al-Di>n al-Mala> al-Harawi> al-Qa>ri>, Syarh} 

Nukhbat al-Fikr fi> Mus}t}alah}a>t Ahl al-As\a>r (Beirut: Da>r al-Arqam, t.th), h. 247. 

105 Lihat Abustani Ilyas, dkk, Epistemologi Kritik Sanad: Antara Normativitas, 

Historisitas dan Aplikasi, h. 41-53. Lihat juga ‘Us \ma>n bin ‘Abd al-Rah}man Taqi> al-Di>n Ibn 

S{ala>h}, Ma‘rifat Anwa>‘ ‘Ulu>m al-H{adi>s\ - Muqaddimah Ibn S{ala>h}, h. 132-178. Lihat juga M. 

Syuhudi Ismail, Kaidah Kesahihan Sanad Hadis, h. 57. Sedangkan al-Qa>simi> membagi lafal 

periwayat hadis menjadi sembilan bentuk lafal, al-Qa>simi> membagi bentuk periwayatan al-

Qira>‘at menjadi dua bentuk. Lihat Muh}ammad Jama>l al-Di>n bin Muh}ammad Sa‘i>d bin Qa>sim al-

H{alla>q al-Qa>simi>, Qawa>‘id al-Tah}di>s\ min Funu>n Mus}t}alah} al-H{adi>s\ (Beirut: Da>r al-Kitab al-

‘Ilmiyyah), h. 203-204. 



 
 

41 
 

َِ أَو  َْ َ سََِؼت فلَانَ أَو حَدجياَ أَو أ هحانَ أَو هحب نَ أَو أ خبَنََ أَو خبَنََ أَو كرََأَ ػلَيا أَو كرََأ نََ أَو سَؼياَ ػلَ

َِ أَو نَوميا أَو نخة  َْ َ كاَلَ ميا أَو حكى ميا أَو ذهر ميا أَو شافِيا أَو غرض ػلَيا أَو غرضياَ ػلَ

ميا.
106

 

1) Memperhatikan sezaman dan petemuan (mu‘a>s}arah wa muba>syarah) 

Menurut M. Yusuf Assagaf dalam tesisnya yang berjudul ‚Manajemen 

Hati Perspektif Hadis Nabi Muhammad saw.‛ menjelaskan bahwa langkah yang 

harus dilakukan untuk mengindentifikasi sesazaman dan terjadinya pertemuan 

antar perawi atau antar guru dan murid ialah dengan melacak biografi perawi, 

tahun lahir dan wafat, serta rihlah yang dilakukan.
107

 Namun terkadang pada 

proses pelacakan sulit ditemukan tahun lahir ataupun tahun wafat perawi hadis. 

Menurut Abdul Gaffar dalam disertasinya yang berjudul ‚Telaah Kritis 

Atas ‘Ilal al-H{adi>s\ Dalam Kaidah Kesahihan Hadis (Sebuah Rekonstruksi 

Metodologis)‛ menjelskan bahwa Jika tahun lahir periwayat tidak ditemukan 

maka salah satu cara untuk mengukur apakah ada kemungkinan bertemu atau 

minimal semasa antarkedunya adalah dengan melihat tahun wafat masing-masing 

periwayat. Jika jarak keduanya terpaut tidak lebih dari 40 tahun maka ada 

kemungkinan terjadi pertemuan dengan asumsi pada umumnya seorang 

periwayat rata-rata berusia 60 tahun. Jika jarak keduanya lebih dari 40 tahun, 

maka membutuhkan penelitian yang lebih dalam untuk menemukan apakah 

terjadi pertemuan atau tidak.
108 

 

 

                                                             
106 Muh}ammad bin ‘Umar bin Muh}ammad Abu> ‘Abdilla>h Muh}ib al-Di>n Ibn Rasyi>d al-

Fihri> al-Subti>, Sunan al-Abyan al-Maurad al-Am‘an fi> al-Muh}a>mah bain al-Ima>main fi> al-Sanad 

al-Mu‘an‘an (Madinah: Maktabah al-Guraba>’ al-As\ariyyah, 1417), h. 41. 

107 M. Yusuf Assagaf, ‚Manajemen Hati Perspektif Hadis Nabi Muhammad saw.‛, Tesis, 

h. 45. 

108 Abdul Gaffar, ‚Telaah Kritis Atas ‘Ilal al-H{adi>s\ Dalam Kaidah Kesahihan Hadis 

(Sebuah Rekonstruksi Metodologis)‛, Disertasi, h. 132. 
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2) Memperhatikan hubungan guru dan murid 

Adapun cara mengetahui hubungan guru dan murid antar perawi dapat 

dilakukan dengan melakukan pelacakan data mengenai guru-guru perawi tersebut 

dan juga murid-murid perawi tersebut. Dengan kata lain bahwa hubungan guru 

dan murid ini validitas datanya harus dilakukan dua sisi mulai dari pertama 

hingga sampai kepada sanad yang terakhir. Namun jika pada satu sisinya tidak 

ditemukan hubungan antar keduanya, maka sanad hadis tersebut dinilai terputus, 

baik keterputusan sanad tersebut terjadi diawal, tengah ataupun diakhir sanad.
109

 

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa dalam mengukur kezezamanan dan 

pertemuan antar perawi dapat ditempuh dengan melakukan pelacakan terhadap 

biografi perawi, tempat lahir dan wafat, tahun lahir dan wafat serta rihlah perawi 

dalam mencari hadis. Indikasi adanya pertemuan tersebut dapat dilihat dengan 

menggunakan persyaratan yang telah ditetapkan oleh al-Bukha>ri> atau dengan 

melihat kemungkinan pertemuan sebagaimana persyaratan Muslim. Serta adanya 

hubungan dua sisi dari para perawi yang berada pada rentetan sanad sebagai 

bentuk validitas data hubungan guru murid. 

b. Perawinya Adl 

Kata adil menurut Ibn Fa>ris, kata yang terdiri dari  د ,ع dan َل  memiliki 

dua makna dasar yang saling berhadapan seperti lurus dan bengkok.
110

 Namun 

makna adil yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bersikap lurus khususnya 

dalam meriwayatkan hadis yang bersumber dari Nabi Muhammad saw. 

Sedangkan menurut istilah sebagaimana penjelasan Ibn al-S}ala>h} bahwa 

kebanyakan dari ulama hadis dan fiqhi telah sepakat bahwa disyaratkan kepada 

                                                             
109 I Gusti Bagus Agung Perdana Rayyn, ‚Studi Kritik Hadis-hadis Mengusap Khuf 

dalam Kitab al-Z|ikra> Karya K.H. Lanre Said‛, Skripsi (Makassar: Fak. Ushuluddin dan Filsafat 

UIN Alauddin Makassar, 2021), h. 12. 

110 Ah}mad bin Fa>ris bin Zakariyya> al-Qazwaini> al-Ra>zi> Abu> al-H{asan, Mu‘jam Maqa>yi>s 

al-Lugah, Juz 4, h. 246. 
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orang yang mengajukan riwayatnya agar memenuhi keadilan dan ked}abit}-an 

ketika ia meriwayatkannya. Jumhur ulama juga telah merinci keadilan seorang 

perawi dengan harus muslim, balig, berakal, selamat dari sebab kefasikan dan 

menjaga muru’ah.
111

 

c. Perawinya D{a>bit} 

Berdasarkan dari definisi d}a>bit} baik secara bahasa maupun istilah, maka 

dapat dipahami bahwa d}a>bit} adalah suatu istilah yang dipakai oleh ulama dalam 

menggambarkan kualitas dari hafalan seorang perawi hadis, baik itu kecermatan 

dalam menghafalnya maupun menyampaikan suatu hadis (memiliki hafalan yang 

kuat).
112

 

Abu> Bakr Ka>fi> dalam kitabnya membagi d}a>bit} menjadi dua bagian 

sebagai berikut:
 113

 

1) D{abt} al-S{adr 

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

hafalan yang sangat kuat semenjak perawi menerima hadis dari seorang guru 

sampai perawi tersebut meriwayatkannya kepada orang lain, atau perawi tersebut 

memiliki kemampuan untuk meriwayatkannya kapan saja diperlukan oleh orang 

lain. 

2) D{abt} al-Kita>b 

D}abt} al-kita>b yaitu kuat dalam tulisannya, maksudnya tulisan hadisnya 

selalu terjaga dari perubahan, pergantian dan kekurangan sejak mendengar dari 

gurunya. Singkatnya, tidak terjadi kesalahan penulisan kemudian diubah dan 

                                                             
111 Abu> Bakr Ka>fi>, Manhaj al-Ima>m al-Bukha>ri> fi> Tas}h}i>h} al-Ah}a>di>s\ wa Ta‘li>liha>, (Cet. I; 

Beirut: Da>r Ibn Hazm, 1422 H/2000 M), h. 75. 

112 Abustani Ilyas, dkk, Epistemologi Kritik Sanad: Antara Normativitas, Historisitas 

dan Aplikasi, h. 65. 

113 Abu> Bakr Ka>fi>, Manhaj al-Ima>m al-Bukha>ri> fi> Tas}h}i>h} al-Ah}a>di>s\ wa Ta‘li>liha>, h. 131. 

Lihat juga Muhammad Alawi al-Maliki, Ilmu Ushul al-Hadis (Cet. III; Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2012), h. 53. 
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diganti, karena hal demikian akan mendatangkan keraguan atas ked}abit}-an 

seorang perawi. 

3) Tamm al-D{abt} 

Istilah tamm al-d}abt jika diindonesiakan dapat bermakna ked}a>bit}an yang 

sempurna atau dapat digunakan istilah d}a>bit} plus yangdikhususkan kepada para 

perawi yang menghafal secara sempurna hadis yang diterimanya serta dapat 

menyampaikan hadisnya dengan lancar, dan hadis yang dihafalnya juga dipahami 

dengan baik.
114

 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa ked}a>bit}an seorang 

perawi hadis memiliki pengaruh besar terhadap apa yang diterima dan 

disampikan. Hal ini menjadi ked}a>bit}an perawi merupakan unsur penting yang 

harus terpenuhi dalam menilai kualitas hafalan perawi hadis. 

2. Kaidah Kesahihan Matan 

a. Terhindar dari sya>z\ 

Ibn Fa>ris menjelaskan bahwa kata sya>z\ yang terdiri dari huruf  ش dan ذ 

bermakna dasar menyendiri dan berbeda.
115

 Berdasarkan penjelasan tersebut 

maka dapat dipahami bahwa sya>z\ menurut bahasa ialah sesuatu yang menyendiri 

dan berbeda atau menyalahi yang lainnya. 

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang pengertian sya>z\ 

dalam istilah. Secara umum terdapat tiga pandangan yang masyhur, yaitu:
116

 

                                                             
114 Abustani Ilyas, dkk, Epistemologi Kritik Sanad: Antara Normativitas, Historisitas 

dan Aplikasi, h. 71. 

115 Ah}mad bin Fa>ris bin Zakariyya> al-Qazwaini> al-Ra>zi> Abu> al-H{asan, Mu‘jam Maqa>yi>s 

al-Lugah, Juz 3, h. 180. 

116 ‘Us \ma>n bin ‘Abd al-Rah}man Taqi> al-Di>n Ibn S{ala>h}, Ma‘rifat Anwa>‘ ‘Ulu>m al-H{adi>s\ - 

Muqaddimah Ibn S{ala>h}, h. 76-77. 
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1) Al-Sya>fi‘i> berpendapat bahwa sya>z\ adalah suatu hadis dengan perawi 

yang s\iqah tetapi ditentang oleh hadis lain dengan periwayat yang lebih 

s\iqah atau banyak periwayat s\iqah.  

2) Sedangkan Al-H{a>kim berpandangan bahwa sya>z\ adalah hadis dengan 

rentetan perawi yang s\iqah dan tidak terdapat periwayat s\iqah lain yang 

meriwayatkannya, 

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

dengan sanad yang terdiri dari satu macam saja, baik dalam 

periwayatannya terdapat perawi yang bersifat s\iqah ataupun tidak. 

M. Syuhudi Ismail menjelaskan bahwa ada empat indikator dalam 

menentukan sya>z\ atau tidak matan pada suatu hadis hadis, yaitu: terdapat sanad 

menyendiri pada hadis bersangkutan, bertentangannya matan hadis dengan sanad 

lebih kuat dengan hadis yang bersangkutan, bertentangan dengan al-Qur’an dan 

atau tidak logis serta bertentangan dengan fakta sejarah.
117

 

b. Terhindar dari ‘illat 

Ibn Fa>ris menjelaskan bahwa kata ‘illah yang terdiri dari hurug ع dan ل 

memiliki tiga makna dasar, yakni; pengulangan, menghalangi dan kelemahan 

pada sesuatu.
118

 Sementara menurut bahasa, ‘illah merupakan hal-hal  

tersembunyi yang dianggap menjadi penyebab cacatnya sebuah hadis yang secara 

dzahir lepas dari segala kekurangan .
119

 Oleh karena ‘illat adalah sebuah penyakit 

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

2005 M.), h. 117. Bandingkan dengan Kamaruddin Amin, Menguji Kembali Keakuratan Metode 

Kritik Hadis, (Cet. I; Jakarta: Hikmah, 2009), h. 58. 

118 Ah}mad bin Fa>ris bin Zakariyya> al-Qazwaini> al-Ra>zi> Abu> al-H{asan, Mu‘jam Maqa>yi>s 

al-Lugah, Juz 4, h. 12. 

119 Lihat Muh}ammad ‘Ajja>j bin Muh}ammad Tami>m bin S{a>lih} bin ‘Abdulla>h al-Khat}i>b, 

Us}u>l al-H{adi>s\ (Beirut: Da>r al-Fikr, 1409 H/1989 M), h. 291; dikutip dalam M. Yusuf Assagaf, 

‚Manajenen Hati Perspektif Hadis Nabi Muhammad saw.‛, Tesis, h. 50. 
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tersembunyi atau samar yang terdapat dalam hadis, sehingga membuat hadis 

tersebut berkualitas daif. 

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

yaitu: Adanya idra>j (penyisipan kata yang dilakukan oleh periwayat s\iqah), 

digabungkannya suatu matan hadis dengan hadis lainnya, baik sedikit atau 

banyak oleh perawi yang s\iqah, adanya ziya>dah (tambahan kalimat atau kata 

yang dianggap bukan dari bagian hadis bersangkutan oleh perawi yang s\iqah), 

terdapat inqila>b (pembolak balikan kalimat-kalimat pada matan hadis), terdapat 

tah}ri>f atau tas}h{i>f (adanya pengubahan huruf atau syakal pada suatu matan hadis) 

dan atau terdapat kekeliruan pada proses periwayatan hadis bi al-ma‘na.
120

 

Namun indikator-indikator di atas tidaklah menjadikan hadis tersebut daif 

jika ditemukan dalam sebuah hadis. Hadis tersebut dikatakan sebagai hadis yang 

daif jika indikator-indikator yang ditemukan dalam hadis merusak subtansi 

makna hadis, tetapi jika indikator-indikator tersebut ditemukan dan sama sekali 

tidak merusak subtansi maksna hadis tersebut, maka hadis tersebut dikategorikan 

sebagai sebuah hadis yang diriwayatkan secara makna (riwa>yah bi al-ma‘na>).121
 

D. Konsepsi al-Jarh} wa al-Ta‘dil 

1. Definisi Ilmu al-Jarh} wa al-Ta‘dil 

Secara bahasa, al-jarh} berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari huruf ج, 

َر  dan ح. Ahli bahasa menjelaskan bahwa apabila huruf َج  dari kata َجرح  dibaca 

fath}ah maka dapat diartikan sebagai memberi luka atau melukai bagian tubuh 

                                                             
120 Lihat Abu> Sufya>n Mus}t}afa> Ba>ju>, Al-‘Illah wa Ajna>suha> ‘ind al-Muh}addis\i>n, (Cet. I; 

T{ant}a>: Maktabah al-D{iya>’, 1426 H/2005 M), h. 288-397; dikutip dalam M. Yusuf Assagaf, 

‚Manajenen Hati Perspektif Hadis Nabi Muhammad saw.‛, Tesis, h. 50. 

121 I Gusti Bagus Agung Perdana Rayyn, ‚Studi Kritik Hadis-hadis Mengusap Khuf 

dalam Kitab al-Z|ikra> Karya K.H. Lanre Said‛, Skripsi, h. 14. 
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menggunakan pedang,
122

 adapun jika huruf َج  dibaca d}ammah maka dapat berarti 

nama bagi luka itu sendiri.
123

 Namun, ahli bahasa menjelaskan bahwa apabila َج  

dibaca d}ammah, dapat bermakna melukai badan dengan besi atau sejenisnya, 

sedangkan apabila َج  dibaca fath}ah berati melukai dengan menggunakan lisan,
124

 

dengan kata lain hal ini bersifat abstrak.
125

 

Menurut istilah ilmu hadis, kata al-jarh} berarti menyandarkan sifat kepada 

perawi yang akan menjadikan hadis yang diriwayatkannya menjadi lemah atau 

bahkan tertolak.
126

 Berdasarkan hal tersebut, perawi yang disifati tidak kuat 

maka perawi tersebut dihukumi jujur tapi memiliki kualitas hafalan yang tidak 

kuat. Riyawat ini bisa menjadi kuat jika ditemukan riwayat lain yang mendukung 

riwayatnya. 

Sebagaimana kata al-jarh}, kata al-ta‘di>l juga diambil dari bahasa Arab 

yang terdiri dari huruf َد ,ع  dan َل  yang dapat berarti suatu yang terdapat dalam 

hati bahwa dia adalah sesuatu yang lurus.
127

 Namun dalam hal ini, orang yang 

‘adl merupakan orang yang diterima kesaksiannya. Ta‘di>l pada seseorang adalah 

yang menilainya baik, sedangkan menurut istilah ilmu hadis, kata ta‘di>l berarti 

                                                             
122 Muh}ammad bin Mukrim bin ‘Ali> Abu> al-Fad}l Jama>l al-Di>n Ibn Manz}u>r al-Ans}a>ri>, 

Lisa>n al-‘Arab, Juz 2 (Cet. III; Beirut: Da>r S{a>dr, 1414 H), h. 422. 

123 Lihat ‘Abd al-‘Azi>z bin Muh}ammad bin Ibra>hi>m ‘Abd al-Lat}i>f, D{awa>bit} al-Jarh} wa 

al-Ta‘di>l (Cet. I; Saudi Arabia: t.p., 1412 H), h. 10; dikutip dalam Abdul Gaffar Bedong, dan 

Muhammad Ismail Maggading, al-Jarh} wa al-Ta‘di>l Konstruksi Aplikatif Terhadap Penilaian 

Hadis (Cet. I; Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani, 2021), h. 13. Lihat juga Ah}mad bin Fa>ris bin 

Zakariyya> al-Qazwaini> al-Ra>zi> Abu> al-H{asan, Mu‘jam Maqa>yi>s al-Lugah, Juz 1, h. 451. 

124 Muh}ammad bin Muh}ammad bin ‘Abd al-Razzaq al-H{usaini> Abu> al-Fiyad al-

Mulaqqab bi Murtad}a> al-Zubaidi>, Ta>j al-‘Aru>s Min Jawa>hir al-Qa>mus, Juz 6 (t.t: Da>r al-Hida>yah, 

t.th), h. 336 

125 Abdul Gaffar Bedong, dan Muhammad Ismail Maggading, al-Jarh} wa al-Ta‘di>l 

Konstruksi Aplikatif Terhadap Penilaian Hadis, h. 14. 

126 Lihat ‘Abd al-‘Azi>z bin Muh}ammad bin Ibra>hi>m ‘Abd al-Lat}i>f, D{awa>bit} al-Jarh} wa 

al-Ta‘di>l, h. 10; dikutip dalam Abdul Gaffar Bedong, dan Muhammad Ismail Maggading, al-Jarh} 

wa al-Ta‘di>l Konstruksi Aplikatif Terhadap Penilaian Hadis, h. 13. 

127 Muh}ammad bin Mukrim bin ‘Ali> Abu> al-Fad}l Jama>l al-Di>n Ibn Manz}u>r al-Ans}a>ri>, 

Lisa>n al-‘Arab, Juz 11, h. 430. 
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menyandarkan sifat kepada perawi yang membuat riwayatnya diterima.
128

 Oleh 

karena itu, terdapat dua hukum tentang diterimanya periwayatan seorang rawi, 

yakni diterimanya dengan tingkatan s}ah}i>h} li z\a>tih atau h}asan li z\a>tih.
129

 

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa ilmu al-jarh} wa al-ta‘di>l 

adalah ilmu yang berfokus pada bahasan mengenai kondisi para perawi hadis 

yang bermuara pada penentuan kes\iqahan dan ked}a‘i>fan perawi hadis sebagai 

bentuk verifikasi terhadap hadis yang diriwayatkan dapat diterima (maqbu>l) atau 

tertolak (mardu>d). 

2. Kaidah-kaidah al-Jarh} wa al-Ta‘di>l 

Banyaknya perbedaan penilain antar nuqqa>d (kritikus) dalam menilai 

periwayat hadis menimbulkan diskurus yang sangat sengit dikalangan kritikus 

hadis. Melihat banyak perdebatan yang terjadi antar kritiku hadis, maka para 

ulama ahli kritik hadis menyusun beberapa kaidah mengenai al-jarh} wa al-ta‘di>l 

dengan berdasar pada kaidah ini, diharapkan dalam penelitian kepada seorang 

perawi hadis dapat lebih objektif. Berikut ini teori-teori atau kaidah-kaidah al-

jarh} wa al-ta‘di>l yang disusun oleh ulama, yaitu: 

مُ ػلََّ امجَْرْح (1  ({al-ta‘di>l didahulukan atas al-jarh)  امخَؼْدًِلُْ مُلَدَّ

Apabila ada kritikus menilai terpuji pada seorang perawi namun pada 

kritikus lainnya mencela, maka yang diterima adalah penilaian pujian. 

Alasannya, hal ini disebabkan karena sifat mendasar dari seorang perawi ialah 

                                                             
128 Lihat ‘Abd al-‘Azi>z bin Muh}ammad bin Ibra>hi>m ‘Abd al-Lat}i>f, D{awa>bit} al-Jarh} wa 

al-Ta‘di>l, h. 11; dikutip dalam Abdul Gaffar Bedong, dan Muhammad Ismail Maggading, al-Jarh} 

wa al-Ta‘di>l Konstruksi Aplikatif Terhadap Penilaian Hadis, h. 16. 

129 Lihat ‘Abd al-‘Azi>z bin Muh}ammad bin Ibra>hi>m ‘Abd al-Lat}i>f, D{awa>bit} al-Jarh} wa 

al-Ta‘di>l, h. 11; dikutip dalam Abdul Gaffar Bedong, dan Muhammad Ismail Maggading, al-Jarh} 

wa al-Ta‘di>l Konstruksi Aplikatif Terhadap Penilaian Hadis, h. 16. 
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terpuji, adapun sifat tercela itu datangnya belakangan. Pendukung pendapat ini 

adalah al-Nasa>’i> (w. 303 H/915 M).
130

 

مُ ػلََّ امخَْؼْدًِلْ (2 َالجرَْحُ مُلَدَّ  (al-jarh} didahulukan atas al-ta‘di>l) 

Apabila ada kritikus yang memberikan ketercelaan kepada seorang perawi 

disisi lain terdapat penilaian terpuji oleh kritikus lainnya, maka yang di 

dahulukan adalah penilaian celaan. Karena, kritikus yang mencela dianggap lebih 

paham keadaan perawi yang dicela tersebut. Selain itu, hal mendasar dalam 

menilai seorang perawi oleh kritikus adalah prasangka baik dan persangkaan itu 

dapat terbantahkan bila ketercelaan seorang periwayat memiliki bukti. Pendapat 

ini umumnya didukung oleh ulama hadis, fikih dan usul fikih.
131

 

لِ اِلَا اِذَا جخُِتَ امجَْرْحِ اممُْفَسَّّ  (3 لُ فاَحُكُْْ نِلمُْؼَدِّ  jika terjadi)  اِذَا ثؼََارَضَ امجَْارِحُ وَاممُْؼَدِّ

pertentangan antara kritikan yang memuji dan yang mencela, maka 

hukunnya adalah yang memuji, kecuali apabila kritikan yang mencela 

disertai penjelasan) 

Jika seorang perawi mendapatkan pujian dari seorang kritikus dan di sisi 

lain mendapatkan celaan dari kritikus lainnya, maka pada dasarnya yang harus 

dimenangkan adalah pujjian, kecuali jika kritikus menyertakan penjelasaan 

terhadap celaan kepada periwayat yang dicelanya.
132

 

ِّلَة (4 َُ نِلث فًا فلََا ًلُْدَلْ جَرْحُ َْ َاِذَا كََنَ امجَْارِحُ ضَؼِ  (apabila kritikus yang mencela 

dianggap lemah maka kritikannya terhadap yang s\iqah tidak diterma) 

Ditolak suatu kritikan dari orang yang tidak s\iqah kepada orang yang 

s\iqah. Alasannya, karena orang yang s\iqah dianggap lebih berhati-hati dan 

                                                             
130 Abdul Gaffar Bedong, dan Muhammad Ismail Maggading, al-Jarh} wa al-Ta‘di>l 

Konstruksi Aplikatif Terhadap Penilaian Hadis, h. 92. 

131 Abdul Gaffar Bedong, dan Muhammad Ismail Maggading, al-Jarh} wa al-Ta‘di>l 

Konstruksi Aplikatif Terhadap Penilaian Hadis, h. 92. 

132 Abdul Gaffar Bedong, dan Muhammad Ismail Maggading, al-Jarh} wa al-Ta‘di>l 

Konstruksi Aplikatif Terhadap Penilaian Hadis, h. 93. 
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cermat daripada dengan orang yang tidak s\iqah. Ulama ahli kritik mendung 

pendapat ini.
133

 

ََةِ الاش حَ فِِْ اممَْجْرُوحِين (5 َلَا ًلُْدَلُ امجَْرْحُ اِلاَّ تؼَْدَ امخَْثدَُّةِ خَش ْ  (al-jarh} tidak 

diterima, kecuali setelah ditetapkan atau diteliti dengan adanya 

kekhawatiran kesamaan tentang orang yang dicela) 

Jika ditemukan seorang perawi yang memiliki kemiripan nama dengan 

perawi lain, kemudian salah seorang perawi itu disifati tercela, maka ditolaklah 

kritikan tersebut, kecuali telah dilakukan penelitian dengan cermat dan 

ditemukan bahwa terdapat kemiripan nama antara kedua perawi. Ulama ahli 

hadis mendukung kaidah ini.
134

 

َّة لَا ًؼُْخَدُّ تَِ (6 ََاوًِ ْ ه  al-jarh} yang dikemukakan oleh)  الجرَْحُ امًشَْعُ غن ػدََاوة الدُّ

yang mengalami permusuhan duniawi tidak perlu diperhatikan) 

Ditolak kritikan seorang kritikus apabila perawi yang dicelanya dianggap 

memiliki pergolakan politik atau permusuhan dalam persoalan keduniawian 

dengan dirinya. Hal ini menimbulkan suatu penilaian yang sifatnya subjektif 

dikarenakan bersumber dari kebencian.
135

 

Selain itu, dalam hal keadilan sahabat dan posisinya dalam periwayatan 

hadis, para kritikus hadis berbeda pendapat dalam hal tersebut, berbeda terhadap 

perawi hadis yang majhu>l dan perawi yang tekontaminasi dengan perbuatan 

bidah. 

 

 

                                                             
133 Abdul Gaffar Bedong, dan Muhammad Ismail Maggading, al-Jarh} wa al-Ta‘di>l 

Konstruksi Aplikatif Terhadap Penilaian Hadis, h. 94. 

134 Abdul Gaffar Bedong, dan Muhammad Ismail Maggading, al-Jarh} wa al-Ta‘di>l 

Konstruksi Aplikatif Terhadap Penilaian Hadis, h. 94. 

135 Abdul Gaffar Bedong, dan Muhammad Ismail Maggading, al-Jarh} wa al-Ta‘di>l 

Konstruksi Aplikatif Terhadap Penilaian Hadis, h. 94-95. 
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7) Keadilan Sahabat Nabi saw. 

Dalam Islam, sahabat Nabi menempati keududkan yang tinggi dalam 

Islam. Tidak dapat terelakkan bahwa dari tangan sahabatlah hadis-hadis 

menyebar dan diajarkan diseluruh penjuru dunia berdasarkan apa yang telah 

diajarkan oleh Nabi. Adapun tentang sifat ‘a>dil yang dimiliki oleh sahabat-

sahabat Nabi. Para Ulama berbeda dalam mengomentarinya. Perbedaan tersebut 

muncul pada masa ulama muta’akhiri>n. Para ulama mutaqaddimi>n tidak 

menjadikan peroalan tersebut menjadi masalah besar terkait kredibilitas sahabat. 

Mereka yakin bahwa tidak perlu diberikan kritikan kepada sahabat Nabi, karena 

telah diyakini bahwa mereka semua telah memenuhi persyaratan keadilan.
136

 

8) Perawi yang Majhu>l 

Perawi yang dinilai majhu>l memiliki dua kategori majhu>l, yaitu majhu>l al 

‘ain dan majhu>l al-h}a>l. Majhu>l al-h}a>l adalah tidak diketahuinya keadilan seorang 

perawi baik yang nampak maupun yang tidak nampak, namun orangnya 

diketahui. Sedangkan majhu>l al- ‘ain adalah tidak diketahuinya keadilan seorang 

perawi baik yang nampak maupun yang tidak nampak, bahkan orangnya pun 

tidak bisa terlacak eksistensinya.
137

 

Berdasarkan hal tersebut para ulama menghimbau kepada ummat Islam 

agar tidak menerima dan mengamalkan hadis dari mereka. Maka untuk 

                                                             
136 A. Syahraeni, Kritik Sanad Dalam Perspektif Sejarah (Cet. I; Makssar: Alauddin 

Press, 2011), h. 130-131. 

137 Baca lebih lanjut Totok Jumantoro, Kamus Ilmu Hadis (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), 

h. 107. Lihat juga Abdurrahman bin Ibrahim al-Khumais, terj. Muhammad Yusuf Sinaga, Kamus 

Ilmu Hadith (Arab-Melayu) (t.t: Penerbitan Jahabersa, t.th), h. 279. Lihat juga Syed Abdul Majid 

Ghouri, Mu‘jam al-Must}alah}a>t al-H{adi>s\ah, terj. Zulhilmi bin Mohamed Nor, Kamus Istilah Hadis 

(Cet. II; Selangor: Darul Syakir Enterprise, 2017), 467-469. Lihat juga Abdul Mannan al-Rasikh, 

Mu‘jam Is}t}ila>h}at al-Ah}a>di>s\ al-Nabawi>, terj. Asmuni, Kamus Istilah-istilah Hadis (Cet. I; Jakarta: 

Darul Falah, 2006), h. 155-156. Lihat juga Abustani Ilyas, dkk, Epistemologi Kritik Sanad: 

Antara Normativitas, Historisitas dan Aplikasi, h. 162. 
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mengatasi hal tersebut, ulama bahasa ulama menyampaikan dengan narasi 

bahasa; hadis daif, karena ada si fula>n didalamnya dan ia tidak di ketahui.
138

 

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa jika 

seorang periwayat yang tidak ditemukan sifat asli atau individualnya, maka tidak 

dapat disandarkan dengan hukum umum padanya. Namun hukum yang 

disandarkan pada mereka hanya kepada hadis yang mereka riwayatkan, apabila 

mereka meriwayatkan hadis yang kemungkarannya sangat jelas, maka orang 

tersebut tidak akan kuat selamanya, hal ini disebabkan karena sifatnya yang 

mengindikasikan kerendahan dan semacamnya.
139

 

9) Perawi yang terpengaruh dengan perbuatan bidah 

Ada tiga berbedaan ulama dalam menyikapi hal tersebut, ada yang 

menerima, tidak menerima dan memisahkanya. Akan tetapi pelaku bidah dapat 

diterima riwayatnya apabila memenuhi syarata syarat berikut:
140

 

a) Dengan perbuatan bidah-nya tidak menjadikannya kafir, apabila ada orang 

yang mengkafirkan ahl al-sunnah wa al-jama>‘ah dengan pandangannya. Maka 

hal tersebut layak untuk menjadikan riwayatnya diterima dalam kelompok 

muslimin sebagai suatu kemuliaan. 

b) Tidak ada sebab lain yang menjadikan hadis yang diriwayatkannya tertolak 

selain pada perilaku bidah-nya, maksudnya bahwa orang tersebut dikenal 

sebagai pribadi yang bertakwa, wara’, dan memuliakan agama. Singkat kata 

bahwa tidak ada celaan padanya selain perilaku bidah. 

c) Ia bukan ahli maksiat. 

                                                             
138 M. Yusuf Assagaf, ‚Mimpi dalam Perspektif Hadis Nabi Muhammad saw. (Kajian 

Tah}li>li> terhadap Hadis 3 Macam Mimpi‛, Skripsi (Makassar: Fak. Ushuluddin, Filsafat dan 

Politik UIN Alauddin Makassar, 2017), h. 35. 

139 H{a>tim bin ‘A<rif bin Na>s}ir al-Syarif al-‘Auni>, al-Takhri>j wa Dira>sat al-Asa>ni>d (t.d), h. 

101. 

140 H{a>tim bin ‘A<rif bin Na>s}ir al-Syarif al-‘Auni>, al-Takhri>j wa Dira>sat al-Asa>ni>d (t.d), h. 

86. 
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d) Tidak terdapat hadis mungkar yang dapat menguatkan perilaku bidahnya. 

Berdasarkan uraian di atas bahwa perawi yang melakukan perbuatan 

bidah namun tidak berujung pada kekafiran, tidak mendurhakai Allah swt 

melainkan hanya dicela karena bidah yang diperbuat serta tidak menyampaikan 

hadis dengan tujuan untuk membenarkan bidahnya maka hadis yang 

diriwayatkan dapat diterima. 

10) Penilaian al-jarh} wa al-ta‘di>l antar perawi yang sebaya (al-aqra>n) tidak 

dapat diterima 

Maksudnya adalah ditolak penilaian seorang teman kepada temannya 

sendiri serta tidak ada ulama lain yang memberikan tambahan penilaian. Serta 

tidak diterima celaan seorang perawi karena sebab beda mazhab.
141

 

E. Pembagian Hadis Secara Kuantitas dan Kualitas 

1. Pembagian Hadis Secara Kuantitas  

Hadis ketika ditinjau dari jumlah perawinya dapat di klasifikasikan  

menjadi tiga bagian, mutawatir, a>ha>d dan masyhu>r. Pendapat ini berasar dari 

kebanyakan ahli ushul fiqih. Adapun ahli hadis sendiri secara umum 

mengklasifikasikannya menjadi dua macam yakni mutawatir dan a>ha>d saja. 

Adapun masyhu>r masuk dalam bagian dari hadis a>ha>d.142 

a. Hadis Mutawatir 

Hadis mutawa>tir adalah hadis yang dikabarkan oleh banyak manusia 

dengan sandaran kepada panca indera (dilihat atau didengarkan sendiri oleh yang 

mengabarkannya) yang mustahil menurut adat mereka berkumpul untuk 

berdusta. Berdasarkan keterangan tersebut, dapat dipahami bahwa tidaklah 

                                                             
141 M. Yusuf Assagaf, ‚Mimpi dalam Perspektif Hadis Nabi Muhammad saw. (Kajian 

Tah}li>li> terhadap Hadis 3 Macam Mimpi‛, Skripsi, h. 37. 

142 Andi Rasdiyanah, dkk, Pengantar Dasar Ilmu Hadits, (Cet.I;Semesta 

Aksara:Yogyakarta, 2021), h. 92 
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termasuk hadis mutawa>tir apabila berita tersebut disampaikan tidak berasal dari 

hasil tangkapan panca indera, seperti halnya memberitakan bahwa bumi itu 

bundar, adil itu baik dan lain-lain sebagainya.
143

 

Hadis mutawatir terbagi menjadi dua bagian yaitu mutawa>tir lafz}i dan 

mutawa>tir ma’na>wi.144 Namun, ada juga menambahkan dengan mutawatir 

‘amali.
145

 

b. Hadis Ahad 

Hadis ahad adalah semua hadis yang tidak terkumpul jumlah perawinya 

sesuai dengan jumlah hadis mutawatir. Hadis ahad terbagi menjadi tiga bagian, 

diantaranta: 

a. Hadis Masyhur 

Hadis masyhu>r adalah hadis yang diriwayatkan oleh tiga orang rawi atau 

lebih dalam satu tabaqat-nya. Namun, tidak mencapai dalam jumlah perawi hadis 

mutawatir.146
 Ada juga yang mendefenisikan masyhur dengan sesuatu kabar yang 

disiarkan, yang diterangkan, yang diunjukkan. Namun masyhur disisi ahli hadis 

artinya adalah: yang terkenal dipandangan ahli hadis saja, dan tidak ada yang 

bisa mengetahuinya selain mereka saja.
147

 Begitu juga dengan maksud dari 

masyhur dikalangan ahli yang lainnya yaitu hadis yang masyhur dikalangan 

kelompok mereka sendiri. 

 

 

                                                             
143 Andi Rasdiyanah,dkk, Pengantar Dasar Ilmu Hadits, h. 92-93. 

144 Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, Sejarah & pengantar Ilmu Hadis, 

(Cet.III;Pustaka Rizki Putra:Semarang,2009), h.153 

145 Lihat, Andi Rasdiyanah,dkk, Pengantar Dasar Ilmu Hadits, h. 96 

146 Muhammad Alawi al-Maliki, Ilmu Ushul Hadis, (Cet.III;Pustaka 

pelajar:Yogyakarta,2012), h.84. 

147 A.Qadir Hassan, Ilmu Musthalah Hadis, (Penerbit Diponegoro;Bandung, 2007), 

h.274-278. 
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b. Hadis ‘Azi>z 

Hadis ‘azi>z adalah hadis yang diriwayatkan oleh dua orang dari dua 

orang. Namun menurut Ibn Hibba>n defenisi tersebut tidak ditemukan sama sekali 

keberadaannya dalam hadis. Olehnya itu, ibn Hajar memberikan defenisi hadis 

‘aziz yaitu hadis yang periwayatnya tidak kurang dari dua orang.
148

 

c. Hadis Gari>b 

Hadis gharib adalah hadis yang diriwayatkan oleh satu orang perawi saja 

atau sendirian. Hadis gharib dapat juga disebut dengan hadis fard. 

2. Pembagian Hadis Secara Kualitas 

Melihat dari sudut pandang kualitas perawinya, maka hadis secara umum 

dibagi menjadi tiga macam, yaitu:
149

 

a. Hadis Sahi>h 

Berkaitan dengan defenisi hadis shahih, penulis telah cantumkan dalam 

bahasa sebelumnya secara rinci pada poin kaidah keshahihan sanad hadis. Hadis 

sahi>h dibagi atas dua bagian yakni; Pertama,  hadis sahih li zatihi, yaitu hadis 

yang memenuhi syarat-syarat kesahihan hadis; kedua, hadis shahih li gairihi, 

yaitu hadis yang telah mencapai derajat hasan akan tetapi karena banyaknya jalur 

periwayatan yang menyebabkan adanya hadis yang menutupi kekurangan hadis 

hasan tersebut. 

b. Hadis H{asan 

Hadis hasan adalah hadis yang mencakupi syarat hadis sahih kecuali ke-

dabit-annya (kurang hafalannya). Menurut ibn al-Sialah, hadis hasan dibagi 

menjadi dua bagian, yakni; pertama, hadis hasan li zatihi yaitu hadis perawinya 

dikenal kejujuran dan amanahnya, namun hafalannya dibawa standar pada hadis 

                                                             
148 Andi Rasdiyanah,dkk, Pengantar Dasar Ilmu Hadits, h.99 

149 Andi Rasdiyanah,dkk, Pengantar Dasar Ilmu Hadits, h.100-109 



 
 

56 
 

sahih.; kedua, hadis hasan li gairihi yaitu hadis yang ‚tidak terlalu lemah‛, yang 

kemudian dikuatkan oleh jalan lain yang setara dengannya.
150

 Maksud dari 

‚lemah‛ adalah tidak diketahui keadaannya, hafalannya kurang, keahliannya 

tidak dapat dipastikan, tidak tertuduh berdusta. 

c. Hadis D{aif  

Hadis D{a‘if adalah hadis yang tidak memenuhi persyaratan hadis shahih 

dan hadis hasan. Ke-da‘if-an suatu hadis umumnya disebabkan karena dua hal, 

karena gugurnya sanad dan kualitas perawinya.  

1) Hadis da‘if karena gugurnya sanadnya. 

a) Hadis mu’allaq adalah hadis yang awal sanadnya dibuang, baik seorang atau 

banyak dan walau sampai akhir sanad. 

b) Hadis mursal adalah hadis yang diriwayatkan dari tabi’in kecil ataupun 

tabi’in besar, yang berasal dari Nabi saw, dengan tidak mencantumkan 

seorang sahabat yang menceritakan hadis itu kepadanya. 

c) Hadis mursal al-sahabi yaitu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat dari Nabi 

saw.namun ia tidak mendengarkannya langsung ataupun melihatnya secara 

langsung. 

d) Hadis mursal al-khafi yaitu hadis yang diriwayatkan oleh seorang guru atau 

syekh yang se-zaman dengannya namun periwayatan itu tidak pernah terjadi 

ataupun ia tidak pernah bertemu dengan guru tersebut. 

e) Hadis munqat{i yaitu hadis yang seorang periwayatnya gugur dari sanad 

sebelum sahabat atau gugurnya dua orang periwayat namun tidak berturut-

turut. 

f) Hadis mu‘dal yaitu hadis yang putus sanadnya karena dua orang periwayat 

dalam satu tempat dengan berturut turut. 

                                                             
150 A.Qadir Hassan, Ilmu Musthalah Hadis, h.73 
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g) Hadis mudallas yaitu hadis yang diriwayatkan dengan bentuk seakan-akan 

tidak ada aib didalamnya. 

2) Hadis da‘if karena buruknya kualitas perawi. 

a) Hadis mubham yakni hadis yang terdapat seseorang tidak disebut namanya 

dalam periwayatan. 

b) Hadis munkar, yaitu hadis yang tidak diketahui matannya kecuali orang yang 

meriwayatkannya sendiri. 

c) Hadis maudu>’, yaitu suatu berita dusta yang dikarang oleh orang yang tidak 

bertanggung jawab dan menyandarkannya pada nabi saw. 

d) Hadis matru>k, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh orang yang telah tertuduh 

berdusta baik dalam hal meriwayatkan hadis ataupun yang lainnya. 

e) Hadis mu‘allal , yaitu hadis yang nampaknya tidak ada ‘illah, namun setelah 

ditelusuri lebih dalam, ditemukan ‘illah yang menjadikan hadis itu da‘if.  

f) Hadis mudraj , yaitu bercampurnya sanad dan matannya dengan hadis lain, 

yang semestinya tidak terdapat dalam sanad atau matan hadis tersebut. 

g) Hadis maqlub, adalah hadis yang terjadi pertukaran /terbalik sanad atau 

matannya. 

h) Hadis mudt{arib, yaitu hadis yang diperselisihkan sanad atau matannya antara 

satu dengan lainnya yang berbeda dan tidak dapat dikompromikan atau 

diputuskan yang mana lebih kuat sanad atau matan. 

i) Hadis mah#mu>l, yaitu satu hadis yang diriwayatkan oleh dua rawi yang 

namanya sama  atau laqab (gelarnya). 

j) Hadis muharraf, yaitu hadis yang terjadi perubahan didalamnya baik itu 

perubahan haraka, huruf hidup, dan matinya baik pada sanad ataupun 

matannya. 
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k) Hadis mus}ah#h#af, yaitu hadis yang terdapat perubahan titik namun dengan 

tulisan aslinya.  
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BAB III 

KUALITAS HADIS 

A. Hasil Takhri>j al-H{adi>s\ 

1. Takhri>j berdasarkan awal matan 

Lafal yang digunakan yaitu,  َوَاء  Untuk mempermudah proses takhri>j .الدَّ

pada matan hadis ini peneliti menggunakan sofware Maktabah Syamilah versi 

3.64. Langkah yang peneliti lakukan adalah memasukkan kata kunci  َوَاء  lalu الدَّ

melakukan pelacakan pada kitab Jam‘ al-Jawa>mi‘. Setelah melakukan 

penelusuran, peneliti menemukan hasil sebagai berikut: 

فَاءَ ".  - 1483/ 3131 اءَ أَىْزَلَ امشِّ ى أَىْزَلَ الدَّ نَّ الََّّ
ّ
اجن امس نى، وأ تو هؼيم فِ امعة، ك غن "ا

.- رضِ الله غيَ -أبَى ُرٍرة 
151

 

اءَ أَىْزَلَ مَ  - 1481/ 3131 ى أَىزَلَ الدَّ ِ نَّ الََّّ
ّ
وَاءَ". "ا َُ الدَّ  .أَتو هؼيم غن أبَى ُرٍرةؼ

152
 

واءَ فجََؼَلَ شِفَاءَ مَا شَاءَ فِيماَ شَاءَ".  - 1485/ 3131 اءَ أ ىزَلَ الدَّ ى جَؼلَ الدَّ ِ نَّ الََّّ
ّ
أَتو هؼيم غن "ا

.أبَى ُرٍرة
153

 

وَاءَ، وَممَْ ًنُِْْل داءً  - 1413/ 3111 اءَ أَىزَلَ الدَّ ى أَىزَلَ الدَّ نَّ الََّّ
ّ
لاَّ داءً "ا

ّ
لاَّ أَىزَل لََُ دواءً، ا

ّ
ا

.- رضِ الله غيَ -ظة غن ضفوان جن غسال واحِدًا، امَِْرَمَ. 
154

 

لاَّ أَىْزَلَ لََُ شفَاءً".  - 31115/ 311
ّ
نَّ الله غَزَّ وَجَلَّ لْم ًنُِْْلْ فِِ الِ رْضِ دَاءً ا

ّ
أ تو هؼيم "ثدََاوَوْا؛ ا

.فِ امعة غن اجن غحاس
155
 

وَاءَ". "ثَ  - 31128/ 311 اءَ أَىْزَلَ الدَّ ي أَىْزَلَ الدَّ ِ نَّ الََّّ
ّ
.املضاغى غن أ بِ ُرٍرةدَاوَوْا؛ فاَ

156
 

وَاءَ".  - 34331/ 133 لاَّ أ ىْزَلَ لََُ الدَّ
ّ
.ُػ غن اجن مسؼود"مَا أ ىْزَلَ اُلله دَاءً ا

157
 

                                                             
151 Jala>l al-Di>n al-Suyu>t}i>, Jam‘ al-Jawa>mi‘, Juz 2 (al-Azhar al-Syari>f, Kairo: Da>r al-

Sa‘a>dah li al-T{iba>‘ah, 1426 H/2005 M), h. 379. 

152 Jala>l al-Di>n al-Suyu>t}i>, Jam‘ al-Jawa>mi‘, Juz 2, h. 379. 

153 Jala>l al-Di>n al-Suyu>t}i>, Jam‘ al-Jawa>mi‘, Juz 2, h. 379. 

154 Jala>l al-Di>n al-Suyu>t}i>, Jam‘ al-Jawa>mi‘, Juz 2, h. 383. 

155 Jala>l al-Di>n al-Suyu>t}i>, Jam‘ al-Jawa>mi‘, Juz 4, h. 325-326. 

156 Jala>l al-Di>n al-Suyu>t}i>, Jam‘ al-Jawa>mi‘, Juz 4, h. 326. 
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لاَّ أ ىْزَلَ لََُ شِفَاءً".  - 34335/ 134 يم فِ امعة غن أ بِ ُػ، وأَتو هؼ"ما أ ىْزَلَ اُلله دَاءً ا 

.ُرٍرة
158
 

لاَّ وكدَْ أَىْزَلَ لََُ شِفَاءً، وَفِِ أَمحَانِ امحَلَرِ شِفَاءٌ مِنْ كُِّ دَاءٍ".  - 34331/ 135
ّ
"مَا أَىْزَلَ اُلله دَاءً ا

.ك غن اجن مسؼود
159
 

َُ شِفَاءً، ػلَِ  - 34332/ 118 لاَّ وَكدَْ أَىْزَلَ مَؼَ
ّ
لَُ مَن "مَا أَىْزَلَ اُلله مِنْ دَاءٍ ا َُ وَجََِ َُ مَنْ ػلَِمَ مَ

 ." لَُ .حم، والحكيم، واجن امس نى، وأ تو هؼيم فِ امعة، ك، ت غن اجن مسؼودجََِ
160

 

 Maksud dari keterangan di atas sebagai berikut: 

a. Hadis ini terdapat dalam kitab Jam’ al-Jawa>mi’, berada pada urutan nomor 

hadis 1312 /5801 , 1313 /5802 , 1315 /5804 , 1332 /5821 , 122 /12559 , 123 /

12560, 217 /18713 ,  218 /18714 , 219 /18715 , 220 /18716 .  

b. Hadis tersebut terdapat dalam kitab yang ditulis oleh Ibnu Sinni yang 

berjudul ‘Aml al-Yau>m, kitab al-T{i>b al-Nabawi> Abi> Nu‘aim yang 

diriwayatkan oleh Ibn Mas’ud, Abi Hurairah, Safwa>n bin ‘Asa>l, Ibn ‘Abba>s, 

Musnad al-Syiha>b al-Qad}a>‘i> dari Abi Hurairah, kitab Musnad Ahmad bin 

Hanba>l, kitab al-Mustadrak al-H{a>kim, kitab Sunan al-Tirmizi>.  

2. Takhri>j berdasarkan kata kunci 

Dalam upaya mengaplikasikan metode ini, pengkaji mamakai kitab Al-

Mu’jam al-Mufahras li Alfaz} al-Hadi>s| al-Nabawi> dengan hanya memakai satu 

kata dasar yang terdapat pada matan hadis. Peneliti hanya memakai satu kata 

dasar dikarenakan kata yang lain pada hadis tersebut bersifat umum sehingga 

memungkinkan peneliti lebih lamban ataupun sulit dalam pelacakannya. Melalui 

metode tersebut peneliti menggunakan Lafal  dan mendapatkan petunjuk داء 

sebagai berikut: 

                                                                                                                                                                       
157 Jala>l al-Di>n al-Suyu>t}i>, Jam‘ al-Jawa>mi‘, Juz 7, h. 509. 

158 Jala>l al-Di>n al-Suyu>t}i>, Jam‘ al-Jawa>mi‘, Juz 7, h. 509. 

159 Jala>l al-Di>n al-Suyu>t}i>, Jam‘ al-Jawa>mi‘, Juz 7, h. 510. 

160 Jala>l al-Di>n al-Suyu>t}i>, Jam‘ al-Jawa>mi‘, Juz 7, h. 510. 
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. جة: ظة 33, 3. د: ظة 3. خ: ظة 51, فضائل امطحاتة 25م: سلام مك داء دواء.  .3

: 1. 131, 134: 5. 111: 1. 511, 552, 551, 531, 133: 3. حم 1. ت: ظة 3

271.
161

 

.312: 1حم حِث خلق الداء خلق الدواء :  .1
162

 

 Maksud dari keterangan di atas adalah sebagai berikut: 

a. Hadis tersebut terdapat dalam kitab S{ah}i>h} Muslim bab sala>m nomor hadis 69, 

dan Bab fad{a>’il al-s}aha>bah nomor hadis 92.  

b. Kitab S{ah}i>h} al-Bukhari> kitab t}ib bab ke-1 dan 11. 

c.  Sunan Ibn Ma>jah kitab t}ib bab ke-1. 

d. Sunan al-Tirmiz\i> kitab t}ib bab ke-2.  

e. Musnad Ahmad juz 1 halaman 377 ,413 ,443 ,446 ,453 , juz 3 halaman 335, 

156, juz 4 halaman 278, 315, Juz 5 halaman 271. 

3. Takhri>j berdasarkan sahabat yang meriwayatkan hadis 

 Menggunakan kitab Tuh}fat al-Asyra>f bi Ma‘rifat al-At}ra>f dengan 

berdasar pada nama sahabat Abi> al-Darda>’ dengan hasil sebagai berikut: 

ذن الله.  ]م س[- 1341 ذا أُضُة دواءٌ الداءَ جرأ  بِ  : 33م فِ امعةّ )حدًث مكِّ داءٍ دواءٌ، فا 

ك  –ُسَ وأ حْد اجن ػ  -وأ بِ امعاُر أ حْد جن عُرو جن امسّح  -غن ُارون جن مؼروف  (3

ة جن تَان  س فَِ )امعةّ، فِ امكبَى( ة، غن عُرو جن  -غن وُ أ رتؼتَم غن غحد الله جن وُ

الحارث، غيَ تَ. )ك( حدًث س مُس فِ امرواًة ولم ًذهرٍ أ تو املاسم.
163

 

                                                             
161 A. J. Weinsinck, Al-Mu‘jam al-Mufahras li Alfa>z} al-H}adi>s\ al-Nabawi>, Juz 2, (Laiden: 

Maktabah Biri>l, 1936), h. 156 

162 A. J. Weinsinck, Al-Mu‘jam al-Mufahras li Alfa>z} al-H}adi>s\ al-Nabawi>, Juz 2, h. 157 

163 Yu>suf bin ‘Abd al-Rahman bin Yu>suf Abu> al-H{a>jja>j Jama>l al-Di>n al-Zakki> Abi> 

Muh}ammad al-Qad}a>’i> al-Kalbi> al-Mizzi>, Tuh}fat al-Asyra>f bi Ma‘rifat al-At}ra>f, Juz 2 (Cet. II; t.t: 

al-Da>r al-Qayyimah – Maktab al-Isla>mi>, 1403 H/1983 M), h. 310. 
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غن محمد جن  (1: 33د فِ امعة )حدًث ا ن الله أ ىزل الداء والدواء ... الحدًث.  ]د[- 33883

ٍزًد جن ُارون، غن ا سماغَل جن غَاش، غن جؼلحة جن مسلَّ , غيَ غحادة امواسعي، غن 

تَ.
164

 

 Maksud dari keterangan tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Hadis nomor 2785 terdapat dalam S{ah}i>h} Musli>m kitab t}ib bab ke-11 urutan 

hadis ke-1,  

b. Hadis nomor 11007 terdapat pada kitab Sunan al-Kubra> al-Nasa>’i pada kitab 

t}ib. Kitab Suna>n Abu> Dawu>d kitab t}ib bab ke-11 urutan hadis ke-5. 

4. Takhri>j berdasarkan tema hadis 

Tema yang digunakan untuk melakukan penelusuran terhadap hadis yang 

menjadi objek penelitian adalah ‚al-Ti>b‛ dan hasilnya sebagai berikut:  

 حم،"ثداووا غحاد الله فا ن الله لا ًضع داء ا لا وضع لَ دواء غير داء واحد امِرم". " -14832

عم، حة، ك، غن أ سامة جن شًرم.
165
 

 "يَ غحاد الله ثداووا فا ن الله ثؼالَ لم ًضع داء ا لا وضع لَ دواء غير داء واحد -14833

.، حة، ك" غن أ سامة جن شًرم"5حم، امِرم"."
166

 

."حم" غن أ وس ثؼالَ حِث خلق الداء خلق الدواء فتداووا". "ا ن الله -14834
167
 

لا امسام -14835 لا أ ىزل لَ دواء ػلمَ من ػلمَ، وجَل من جَل ا   "ا ن الله ثؼالَ لم ًنْل داء ا 

و الموت".  ."ك" غن أ بِ سؼَدوُ
168
 

."ك" غن أ بِ ُرٍرة"ا ن الَّي أ ىزل الداء أ ىزل الدواء.  -14848
169

 

                                                             
164 Yu>suf bin ‘Abd al-Rahman bin Yu>suf Abu> al-H{a>jja>j Jama>l al-Di>n al-Zakki> Abi> 

Muh}ammad al-Qad}a>’i> al-Kalbi> al-Mizzi>, Tuh}fat al-Asyra>f bi Ma‘rifat al-At}ra>f, Juz 8, h. 247. 

165 ‘Ala> al-Di>n ’Ali> bin H{isa>m al-Din Ibn Qa>d}i> Kha>n al-Qa>diri> al-Sya>z\ili> al-Hindi> al-

Burha>nafu>ri>, Kanz al-‘Umma>l fi> Sunan al-Aqwa>l wa al-‘Afwa>l, Juz 10 (Cet. V; t.t: Muassasah al-

Risa>lah, 1401 H/1981 H), h. 4. 

166 ‘Ala> al-Di>n ’Ali> bin H{isa>m al-Din Ibn Qa>d}i> Kha>n al-Qa>diri> al-Sya>z\ili> al-Hindi> al-

Burha>nafu>ri>, Kanz al-‘Umma>l fi> Sunan al-Aqwa>l wa al-‘Afwa>l, Juz 10, h. 4. 

167 ‘Ala> al-Di>n ’Ali> bin H{isa>m al-Din Ibn Qa>d}i> Kha>n al-Qa>diri> al-Sya>z\ili> al-Hindi> al-

Burha>nafu>ri>, Kanz al-‘Umma>l fi> Sunan al-Aqwa>l wa al-‘Afwa>l, Juz 10, h. 5. 

168 ‘Ala> al-Di>n ’Ali> bin H{isa>m al-Din Ibn Qa>d}i> Kha>n al-Qa>diri> al-Sya>z\ili> al-Hindi> al-

Burha>nafu>ri>, Kanz al-‘Umma>l fi> Sunan al-Aqwa>l wa al-‘Afwa>l, Juz 10, h. 5. 
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 ". "ظة" غن أ مخلق الداء والدواء، فتداووا ولا ثخداووا بِرام  "ا ن الله ثؼالَ -14841

.الدرداء
170
 

أ تو هؼيم فِ امعة "ا ن الَّي جؼل الداء أ ىزل الدواء فجؼل شفاء ما شاء فيما شاء".  -14845

.غن أ بِ ُرٍرة
171

 

لا أ ىزل لَ دواء".  -14841 ."ُػ" غن اجن مسؼود"ما أ ىزل الله داء ا 
172
 

ذ -14842 ذن الله". "مك داء دواء فا  ."حم، م " غن جاجرا أ ضُة دواء الداء جرأ  بِ 
173
 

لا أ ىزل لَ شفاء".  -14843 الا نمال "ُػ" غن أ بِ ُرٍرة."ما أ ىزل الله ثؼالَ داء ا 
174
 

لا امسام وامِرم".  -14844 لا وكد أ ىزل الله لَ شفاء ا  "ثداووا فا ن الله ثؼالَ لم ًنْل داء ا 

"حة" غن أ سامة جن شرًم.
175
 

لا أ ىزل الله لَ شفاء".  "ثداووا -14845 أ تو هؼيم فِ فا ن الله غز وجل لم ًنْل فِ الِ رض داء ا 

غن اجن غحاس. -امعة 
176
 

لا امسام وامسام  -14858 "يَ أ يها امياس ثداووا فا ن الله ثؼالَ لم يخلق داء ا لا خلق لَ شفاء ا 

."ظة" غن اجن غحاسالموت. 
177
 

لا أ ىزل لَ دواء". "يَ أ يها امياس ثداوا فا ن الله ثؼالَ لم  -14853  -أ تو هؼيم فِ امعة ًنْل داء ا 

.غن أ بِ ُرٍرة
178
 

                                                                                                                                                                       
169 ‘Ala> al-Di>n ’Ali> bin H{isa>m al-Din Ibn Qa>d}i> Kha>n al-Qa>diri> al-Sya>z\ili> al-Hindi> al-

Burha>nafu>ri>, Kanz al-‘Umma>l fi> Sunan al-Aqwa>l wa al-‘Afwa>l, Juz 10, h. 5. 

170 ‘Ala> al-Di>n ’Ali> bin H{isa>m al-Din Ibn Qa>d}i> Kha>n al-Qa>diri> al-Sya>z\ili> al-Hindi> al-

Burha>nafu>ri>, Kanz al-‘Umma>l fi> Sunan al-Aqwa>l wa al-‘Afwa>l, Juz 10, h. 5. 

171 ‘Ala> al-Di>n ’Ali> bin H{isa>m al-Din Ibn Qa>d}i> Kha>n al-Qa>diri> al-Sya>z\ili> al-Hindi> al-

Burha>nafu>ri>, Kanz al-‘Umma>l fi> Sunan al-Aqwa>l wa al-‘Afwa>l, Juz 10, h. 5. 

172 ‘Ala> al-Di>n ’Ali> bin H{isa>m al-Din Ibn Qa>d}i> Kha>n al-Qa>diri> al-Sya>z\ili> al-Hindi> al-

Burha>nafu>ri>, Kanz al-‘Umma>l fi> Sunan al-Aqwa>l wa al-‘Afwa>l, Juz 10, h. 6. 

173 ‘Ala> al-Di>n ’Ali> bin H{isa>m al-Din Ibn Qa>d}i> Kha>n al-Qa>diri> al-Sya>z\ili> al-Hindi> al-

Burha>nafu>ri>, Kanz al-‘Umma>l fi> Sunan al-Aqwa>l wa al-‘Afwa>l, Juz 10, h. 6. 

174 ‘Ala> al-Di>n ’Ali> bin H{isa>m al-Din Ibn Qa>d}i> Kha>n al-Qa>diri> al-Sya>z\ili> al-Hindi> al-

Burha>nafu>ri>, Kanz al-‘Umma>l fi> Sunan al-Aqwa>l wa al-‘Afwa>l, Juz 10, h. 6. 

175 ‘Ala> al-Di>n ’Ali> bin H{isa>m al-Din Ibn Qa>d}i> Kha>n al-Qa>diri> al-Sya>z\ili> al-Hindi> al-

Burha>nafu>ri>, Kanz al-‘Umma>l fi> Sunan al-Aqwa>l wa al-‘Afwa>l, Juz 10, h. 6. 

176 ‘Ala> al-Di>n ’Ali> bin H{isa>m al-Din Ibn Qa>d}i> Kha>n al-Qa>diri> al-Sya>z\ili> al-Hindi> al-

Burha>nafu>ri>, Kanz al-‘Umma>l fi> Sunan al-Aqwa>l wa al-‘Afwa>l, Juz 10, h. 6. 

177 ‘Ala> al-Di>n ’Ali> bin H{isa>m al-Din Ibn Qa>d}i> Kha>n al-Qa>diri> al-Sya>z\ili> al-Hindi> al-

Burha>nafu>ri>, Kanz al-‘Umma>l fi> Sunan al-Aqwa>l wa al-‘Afwa>l, Juz 10, h. 6. 
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غن أ بِ ُرٍرة. -أ تو هؼيم "ا ن الَّي أ ىزل الداء أ ىزل مؼَ الدواء".  -14851
179
 

لا داء واحدا امِرم".  -14851 لا أ ىزل لَ دواء ا  "ا ن الَّي أ ىزل الداء أ ىزل الدواء، ولم ًنْل داء ا 

."ظة" غن ضفوان جن غسال
180
 

لا وكد جؼل لَ شفاء ػلمَ من ػلمَ وجَل من جَل".  -14855 " ما وضع من داء فِ الِ رض ا 

."ظة" غن اجن مسؼود
181
 

لا أ ىزل لَ دواء غير داء واحد امِرم -14851 ". "ك" غن "ثؼلمن أ ن الله ثؼالَ لم ًنْل داء ا 

.ضفوان جن غسال
182
 

ل أ ىزل الله ثؼالَ من داء فِ الِ رض ا لا جؼ -14852 "حم" غن  ل لَ شفاء"."س ححان الله وُ

.رجل من الِ هطار
183
 

لا وكد جؼل لَ فِ الِ رض دواء ػلمَ من ػلمَ وجَل من  -14853 "ما أ ىزل الله غز وجل داء ا 

.غن أ بِ ُرٍرة -الخعَة جَل". 
184
 

لا أ ىزل لَ الدواء".  -14854 ."ُػ" غن اجن مسؼود"ما أ ىزل الله ثؼالَ داء ا 
185
 

لا وكد أ ىزل مؼَ شفاء ػلمَ من ػلمَ وجَل من جَل".  "ما أ ىزل الله ثؼالَ من داء -14855 ا 

"حم" والحكيم واجن امس نِ وأ تو هؼيم فِ امعة، "ك، ق" غن اجن مسؼود.
186 

                                                                                                                                                                       
178 ‘Ala> al-Di>n ’Ali> bin H{isa>m al-Din Ibn Qa>d}i> Kha>n al-Qa>diri> al-Sya>z\ili> al-Hindi> al-

Burha>nafu>ri>, Kanz al-‘Umma>l fi> Sunan al-Aqwa>l wa al-‘Afwa>l, Juz 10, h. 7. 

179 ‘Ala> al-Di>n ’Ali> bin H{isa>m al-Din Ibn Qa>d}i> Kha>n al-Qa>diri> al-Sya>z\ili> al-Hindi> al-

Burha>nafu>ri>, Kanz al-‘Umma>l fi> Sunan al-Aqwa>l wa al-‘Afwa>l, Juz 10, h. 7. 

180 ‘Ala> al-Di>n ’Ali> bin H{isa>m al-Din Ibn Qa>d}i> Kha>n al-Qa>diri> al-Sya>z\ili> al-Hindi> al-

Burha>nafu>ri>, Kanz al-‘Umma>l fi> Sunan al-Aqwa>l wa al-‘Afwa>l, Juz 10, h. 7. 

181 ‘Ala> al-Di>n ’Ali> bin H{isa>m al-Din Ibn Qa>d}i> Kha>n al-Qa>diri> al-Sya>z\ili> al-Hindi> al-

Burha>nafu>ri>, Kanz al-‘Umma>l fi> Sunan al-Aqwa>l wa al-‘Afwa>l, Juz 10, h. 7. 

182 ‘Ala> al-Di>n ’Ali> bin H{isa>m al-Din Ibn Qa>d}i> Kha>n al-Qa>diri> al-Sya>z\ili> al-Hindi> al-

Burha>nafu>ri>, Kanz al-‘Umma>l fi> Sunan al-Aqwa>l wa al-‘Afwa>l, Juz 10, h. 7. 

183 ‘Ala> al-Di>n ’Ali> bin H{isa>m al-Din Ibn Qa>d}i> Kha>n al-Qa>diri> al-Sya>z\ili> al-Hindi> al-

Burha>nafu>ri>, Kanz al-‘Umma>l fi> Sunan al-Aqwa>l wa al-‘Afwa>l, Juz 10, h. 7. 

184 ‘Ala> al-Di>n ’Ali> bin H{isa>m al-Din Ibn Qa>d}i> Kha>n al-Qa>diri> al-Sya>z\ili> al-Hindi> al-

Burha>nafu>ri>, Kanz al-‘Umma>l fi> Sunan al-Aqwa>l wa al-‘Afwa>l, Juz 10, h. 7. 

185 ‘Ala> al-Di>n ’Ali> bin H{isa>m al-Din Ibn Qa>d}i> Kha>n al-Qa>diri> al-Sya>z\ili> al-Hindi> al-

Burha>nafu>ri>, Kanz al-‘Umma>l fi> Sunan al-Aqwa>l wa al-‘Afwa>l, Juz 10, h. 7. 

186 ‘Ala> al-Di>n ’Ali> bin H{isa>m al-Din Ibn Qa>d}i> Kha>n al-Qa>diri> al-Sya>z\ili> al-Hindi> al-

Burha>nafu>ri>, Kanz al-‘Umma>l fi> Sunan al-Aqwa>l wa al-‘Afwa>l, Juz 10, h. 8. 
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a. Hadis nomor 28076 tersebut terdapat dalam kitab Musnad Ahmad bin 

Hanba>l, al-Zawa>id Abdullah bin Ahmad bin Hanba>l, S}ahi>h, Al-Mustadrak al-

H{a>kim, diriwayatkan oleh Usamah bin Syari>k.  

b. Hadis nomor 28077, 28096 dalam kitab Ahmad bin Hanba>l diriwayatkan oleh 

seorang dari kaum Ansha>r, Shahi>h Ibn Hibba>n, Al-Mustadrak al-H{a>kim, 

diriwayatkan oleh Usamah bin Syari>k.  

c. Hadis nomor 28078 dalam kitab Ahmad bin Hanba>l diriwayatkan oleh Anas 

bin Malik.  

d. Hadis nomor 28079, 28080,28095 dalam kitab Al-Mustadrak al-H{a>kim 

diriwayatkan oleh Abi Sa’id, Abu Hurai>rah, Safwa>n bin ‘Asa>l.  

e. Hadis nomor 28083, 28093 Mu’jam Al-Kabi>r al-T|abra>ni> dari Ummu 

Darda‘dan Safwa>n bin ‘Asa>l.  

f. Hadis nomor 28084 dalam kitab Al-T{i>b al-Nabawi> Abi> Nu‘aim diriwayatkan 

oleh Abi Hurai>rah.  

g. Hadis nomor 28085 dalam kitab Sunan Ibnu Ma>jah diriwayatkan oleh ibn 

Mas’u>d.  

h. Nomor hadis 28086 dalam kitab Ibn Ma>jah, Sahi>h Muslim diriwayatkan oleh 

jabi>r. 

i. Nomor hadis nomor 28087, 28098 dalam kitab ibn Ma>jah diriwayatkan oleh 

Abu Hurairah, Ibn Mas’ud.  

j. Nomor hadis 28088 dalam kitab Sahi>h ibn Hibba>n diriwayatkan oleh Usamah 

bin Syari>k.  

k. Hadis nomor 28089, 28094 dalam kitab Al-T{i>b al-Nabawi> Abi> Nu‘aim 

diriwayatkan dari ibnu Abbas dan ibn Mas’ud.  

l. Hadis nomor 28090 dalam kitab Mu’jam Al-Kabi>r al-T|abra>ni diriwayakan 

oleh Ibn ‘Abba>s.  
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m. Hadis nomor 28091, 28092 dalam kitab Al-T{i>b al-Nabawi> Abi> Nu‘aim 

diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Nomor hadis Ta>rikh Bagda>d al-Khat}i>b al-

Bagda>di dari Abu Hurairah.  

n. Hadis nomor 28099 dalam kitab ahmad bin Hanba>l, Mustadrak al-Haki>m, 

‘Aml al-Yau>m, Al-T{i>b al-Nabawi> Abi> Nu‘aim, Bukhari< Musli>m, diriwayatkan 

oleh Ibn Mas’ud. 

5. Takhri>j berdasarkan status hadis 

Pelacakan hadis yang berdasar pada status atau kualitas hadis yang 

menjadi objek penelitian, peneliti melakukan pelacakan pada kitab-kitab yang 

menghimpun hadis berdasarkan status hadis, baik itu hadis yang berstatus sahih, 

hasan ataupun hadis yang berstatus daif, hasilnya sebagai berikut: 

)حسن( ... ]حم[ غن « . ا ن الله ثؼالَ حِث خلق الداء خلق الدواء فتداووا» - 3315

.أ وس
187
 

لا أ ىزل لَ الدواء» - 3341 - 1114 .)صحَح( ]ُػ[ غن اجن مسؼود« . ما أ ىزل الله داء ا 
188
 

لا أ ىزل لَ شفاء» - 3341 - 1115 .)صحَح( ]ُػ[ غن أ بِ ُرٍرة« . ما أ ىزل الله داء ا 
189
 

 Maksud dari keterangan diatas adalah: 

 Nomor hadis 1754 dalam kitab Musnad Ahmad bin Hanba>l yang 

diriwayatkan oleh Anas bin Malik dengan status hadis Hasan. Hadis Nomor 5558 

dalam kitab Sunan Ibn Ma>jah diriwayatkan oleh Ibn Mas’ud dengan status hadis 

sahih. Hadis nomor 5559 dalam kitab Ibn Ma>jah diriwayatkan oleh Abu Hurai>rah 

dengan status hadis sahih. 

                                                             
187 Abu> ‘Abd al-Rah}man Muh}ammad Na>s}ir al-Di>n bin al-H{a>j Nu>h} bin Naja>ti> bin A<dam 

al-Asyqu>diri> al-Alba>ni>, S{ah}i>h} al-Ja>mi‘ al-S{agi>r wa Ziya>datih, Juz 1 (t.t: Maktab al-Isla>miyah, 

t.th), h. 361. 

188 Abu> ‘Abd al-Rah}man Muh}ammad Na>s}ir al-Di>n bin al-H{a>j Nu>h} bin Naja>ti> bin A<dam 

al-Asyqu>diri> al-Alba>ni>, S{ah}i>h} al-Ja>mi‘ al-S{agi>r wa Ziya>datih, Juz 2, h. 974. 

189 Abu> ‘Abd al-Rah}man Muh}ammad Na>s}ir al-Di>n bin al-H{a>j Nu>h} bin Naja>ti> bin A<dam 

al-Asyqu>diri> al-Alba>ni>, S{ah}i>h} al-Ja>mi‘ al-S{agi>r wa Ziya>datih, Juz 2, h. 974. 
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B. I‘tiba>r al-H{adi>s 

Setelah melakukan takhri>j al-h}adi>s\ dengan menggnakan lima metode. 

Peneliti menemukan sangat banyak kode atau petunjuk yang mengarah ke 

berbagai kitab sumber hadis. Tahap berikutnya, peneliti akan melakukan i‘tiba>r 

al-Sanad yang bertujuan untuk mengungkap hadis objek dalam kajian memiliki 

sya>hid atau muta>bi‘. 

Berdasarkan hasil takhri>j al-h}adi>s\ yang telah dilacak sebelumnya, peneliti 

menemukan bahwa hadis dalam objek kajian ini memiliki 12 jalur sanad dan 4 

periwayat dengan rincian 2 jalur pada Sunan Ibn Ma>jah, 8 jalur pada Musnad 

Ah}mad, 1 jalur pada S{ah}i>h} al-Bukha>ri> dan 1 jalur pada Sunan Abi> Da>wud. Pada 

proses i‘tiba>r al-sanad ini peneliti hanya berfokus pada hadis-hadis yang terdapat 

dalam kutu>b al-tis‘ah. Adapun hadis-hadisnya sebagai berikut: 

1. Sunan Ibn Ma>jah 

جيَاَ سُفَِْ  - 1514 نِ جْنُ مَِْدِيٍّ كاَلَ: حَدَّ حَْْ جيَاَ غَحْدُ امرَّ ارٍ كاَلَ: حَدَّ دُ جْنُ ثشََّ جيَاَ مُحَمَّ انُ، غَنْ حَدَّ

 َ َِ وَسَلََّّ َْ َ ، غَنِ اميَّبِِِّ ضَلَّّ اُلله ػلَ ِ حَْْنِ، غَنْ غَحْدِ اللََّّ ائِةِ، غَنْ أَبِِ غَحْدِ امرَّ كاَلَ: غَعَاءِ جْنِ امسَّ

لاَّ أَىْزَلَ لََُ دَوَاءً »
ّ
ُ دَاءً، ا «مَا أَىْزَلَ اللََّّ

190
 

جيَاَ أَتوُ جكَْرِ جْنُ أَبِِ شَُدَْةَ، وَ  - 1515 دَ، غَنْ حَدَّ جيَاَ أَتوُ أَحَْْ ، كاَلَا: حَدَّ ريُِّ َُ يُم جْنُ سَؼَِدٍ امجَْوْ ُِ جْرَا
ّ
ا

ِ ضَلَّّ  رٍَْرَةَ، كاَلَ: كاَلَ رَسُولُ اللََّّ ُُ جيَاَ غَعَاءٌ، غَنْ أَبِِ  رَ جْنِ سَؼَِدِ جْنِ أَبِِ حُسَيْنٍ كاَلَ: حَدَّ اُلله  عَُُ

 : َ َِ وَسَلََّّ َْ َ ُ »ػلَ لاَّ أَىْزَلَ لََُ شِفَاءً مَا أَىْزَلَ اللََّّ
ّ
«دَاءً، ا

191
 

2. Musnad Ah}mad 

ؼْتُ غَحْدَ اِلله جْنَ مَسْؼُودٍ،  - 1134 حَْْنِ، كاَلَ: سََِ جيَاَ سُفَِْانُ، غَنْ غَعَاءٍ، غَنْ أَبِِ غَحْدِ امرَّ حَدَّ

: " مَا أَىْزَلَ اُلله دَاءً، َ َِ وَسَلََّّ َْ َ َِ اميَّبَِِّ ضَلَّّ اُلله ػلَ ،  ًحَْلؽُُ تِ َُ َُ مَنْ ػلَِمَ لاَّ كدَْ أَىْزَلَ لََُ شِفَاءً، ػلَِمَ
ّ
ا

لَُ " لَُ مَنْ جََِ وَجََِ
192

 

                                                             
190 Ibn Ma>jah Abu> ‘Abdilla>h Muh}ammad bin Yazi>d al-Qazwaini>, Sunan Ibn Ma>jah, Juz 2 

(t.t: Da>r Ih}ya>’ al-Kita>b al-‘Arabi>, t.th), h. 1138 

191 Ibn Ma>jah Abu> ‘Abdilla>h Muh}ammad bin Yazi>d al-Qazwaini>, Sunan Ibn Ma>jah, Juz 

2, h. 1138 
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حَْْنِ، غَنْ  - 1511 ائِةِ، غَنْ أَبِِ غَحْدِ امرَّ جيَاَ سُفَِْانُ، غَنْ غَعَاءٍ ًؼَْنِِ اجْنَ امسَّ لٌ، حَدَّ جيَاَ مُؤَمَّ حَدَّ

لاَّ أَىْزَلَ لََُ غَحْدِ اِلله، كاَلَ: كاَلَ رَسُولُ اِلله ضَ 
ّ
: " مَا أَىْزَلَ اُلله غَزَّ وَجَلَّ دَاءً، ا َ َِ وَسَلََّّ َْ َ لَّّ اُلله ػلَ

لَُ " لَُ مَنْ جََِ ، وَجََِ َُ َُ مَنْ ػلَِمَ دَوَاءً، ػلَِمَ
193

 

ائِةِ، غَنْ أَبِِ غَحْدِ امرَّ  - 5112 جيَاَ غَعَاءُ جْنُ امسَّ يََ، غَنْ سُفَِْانَ، حَدَّ جيَاَ يَُْ ، حَدَّ لمَِيِّ نِ امسُّ حَْْ

نَّ اَلله غَزَّ وَجَلَّ ممَْ ًنُِْْلْ دَاءً 
ّ
: " ا َ َِ وَسَلََّّ َْ َ لاَّ غَنْ غَحْدِ اِلله، كاَلَ: كاَلَ رَسُولُ اِلله ضَلَّّ اُلله ػلَ

ّ
 ا

لَُ " لَُ مَنْ جََِ ، وَجََِ َُ َُ مَنْ ػلَِمَ أَىْزَلَ لََُ شِفَاءً، ػلَِمَ
194

 

ائِةِ، كاَلَ: أَثَُتُْ أَبَِ غَحْدِ كرََأِتُ ػلََّ أ بِ - 5123 نِِ غَعَاءُ جْنُ امسَّ ٍ، أَخْبَََ ِِ ُّ جْنُ ػاَ ِِ جيَاَ ػَ ، حَدَّ

وَ دَوَاءُ امؼَْرَبِ. كاَلَ غَحْدُ اللهِ  ُُ ؟ كاَلَ: هؼََمْ،  َِ وَ ٍكَْوِي غلَُامًا. كاَلَ: كُلتُْ حكَْوًِ ُُ ذَا 
ّ
حَْْنِ، فاَ  جْنُ امرَّ

لاَّ وَكدَْ أَىْزَلَ مَسْؼُودٍ: كاَلَ رَسُو 
ّ
نَّ اَلله غَزَّ وَجَلَّ ممَْ ًنُِْْلْ دَاءً ا

ّ
: " ا َ َِ وَسَلََّّ َْ َ لُ اِلله ضَلَّّ اُلله ػلَ

" َُ َُ مٌِْكُْْ مَنْ ػلَِمَ ، وَػلَِمَ لَُ لَُ مٌِْكُْْ مَنْ جََِ َُ دَوَاءً، جََِ مَؼَ
195

 

جيَاَ هَََّامٌ، أَخْبَََ  - 5115 جيَاَ غَفَّانُ، حَدَّ َُ أَنَّ حَدَّ جَ حَْْنِ، حَدَّ ائِةِ، أَنَّ أَبَِ غَحْدِ امرَّ نََ غَعَاءُ جْنُ امسَّ

: " مَا أَىْزَلَ اُلله غَزَّ وَجَلَّ مِ  َ َِ وَسَلََّّ َْ َ نْ غَحْدَ اِلله جْنَ مَسْؼُودٍ، كاَلَ: كاَلَ رَسُولُ اِلله ضَلَّّ اُلله ػلَ

َُ شِفَاءً  لاَّ أَىْزَلَ مَؼَ
ّ
لاَّ أَىْزَلَ لََُ شِفَاءً وَكاَلَ غَفَّ  -دَاءٍ ا

ّ
ةً: ا لَُ مَنْ  -انُ مَرَّ ، وَجََِ َُ َُ مَنْ ػلَِمَ ػلَِمَ

" لَُ جََِ
196

 

نَّ  - 31152
ّ
ؼْتُ أَوسًَا ًلَُولُ: ا ، كاَلَ: سََِ يَّ رَانَ امؼَْمِّ ؼْتُ عُِْ جيَاَ حَرْبٌ، كاَلَ: سََِ جيَاَ ًوُوسُُ، حَدَّ حَدَّ

 َِ َْ َ وَاءَ، فتَدََاوَوْا " رَسُولَ اِلله ضَلَّّ اُلله ػلَ اءَ، خَلقََ الدَّ ِْثُ خَلقََ الدَّ نَّ اَلله حَ
ّ
، كاَلَ: " ا َ وَسَلََّّ

197
 

جيَاَ الَِْجْلحَُ، غَنْ زِيََدِ جْنِ ػِلَاكةََ، غَنْ أُسَامَةَ جْنِ شَرًِمٍ  - 34512 مٍ، حَدَّ جيَاَ مُطْؼَةُ جْنُ سَلاَّ حَدَّ

، كاَلَ: جَاءَ أَغْ  َِ ، فلََالَ: يََ رَسُولَ اِلله، رَجُلٌ مِنْ كوَْمِ َ َِ وَسَلََّّ َْ َ لََ رَسُولِ اِلله ضَلَّّ اُلله ػلَ
ّ
رَابٌِِّ ا

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

Musnad al-Ima>m Ah}mad bin H{anbal, Juz 1 (Cet. I: Beirut: Muassasah al-Risa>lah, 1416\ H / 1995 

M), h. 377. 

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

Musnad al-Ima>m Ah}mad bin H{anbal, Juz 1, h. 413. 

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

Musnad al-Ima>m Ah}mad bin H{anbal, Juz 1, h. 443. 

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

Musnad al-Ima>m Ah}mad bin H{anbal, Juz 1, h. 446. 

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

Musnad al-Ima>m Ah}mad bin H{anbal, Juz 1, h. 453. 

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

Musnad al-Ima>m Ah}mad bin H{anbal, Juz 3, h. 156. 



 
 

69 
 

 
ّ
نُْمُْ خُللًُا " ثَُُّ كاَلَ: يََ رَسُولَ اِلله، أَهخََدَاوَى؟ كاَلَ: " ثدََاوَوْا، فاَ ؟ كاَلَ: " أَحْس َ نَّ أَيُّ اميَّاسِ خَيْرٌ

لاَّ أَ 
ّ
لَُ "اَلله ممَْ ًنُِْْلْ دَاءً، ا لَُ مَنْ جََِ ، وَجََِ َُ َُ مَنْ ػلَِمَ ىْزَلَ لََُ شِفَاءً، ػلَِمَ

198
 

ٌِسَافٍ، غَنْ  - 11312 لَالِ جْنِ  ُِ جيَاَ سُفَِْانُ، غَنْ مٌَْطُورٍ، غَنْ  سَْْاقُ جْنُ ًوُسُفَ، حَدَّ
ّ
جيَاَ ا حَدَّ

َِ جُرْحٌ، فلََالَ ذَنْوَانَ، غَنْ رَجُلٍ مِنَ الَِْهطَْارِ كاَلَ: ػاَدَ رَسُولُ اِلله ضَ  َ رَجُلًا تِ َِ وَسَلََّّ َْ َ لَّّ اُلله ػلَ

ٍُ فجََاءَ، فلََاموُا:  : " ادْغُوا لََُ ظَحُِةَ تنَِِ فلَُانٍ "، كاَلَ: فدََغَوْ َ َِ وَسَلََّّ َْ َ يََ رَسُولُ اِلله ضَلَّّ اُلله ػلَ

حْحَانَ اللهِ  وَاءُ شَُئْاً؟ فلََالَ: " س ُ لاَّ رَسُولَ اِلله، وًَغُْنِِ الدَّ
ّ
لْ أَىْزَلَ اُلله مِنْ دَاءٍ فِِ الَِْرْضِ، ا َُ ، وَ

جَؼَلَ لََُ شِفَاءً "
199

 

 

3. S{ah}i>h} al-Bukha>ri> 

رُ جْنُ سَؼَِدِ جْنِ أَبِِ حُسَ  - 1234 جيَاَ عَُُ ، حَدَّ تيَْرِيُّ جيَاَ أَتوُ أَحَْْدَ امزُّ ، حَدَّ دُ جْنُ المثُنَىَّ جيَاَ مُحَمَّ ، حَدَّ يْنٍ

َِ وَسَلَََّّ كاَلَ: حَدَّ  َْ َ ، غَنِ اميَّبِِِّ ضَلَّّ اُلله ػلَ َُ ُ غَيْ رٍَْرَةَ رَضَِِ اللََّّ ُُ  جنَِِ غَعَاءُ جْنُ أَبِِ رَبَِحٍ، غَنْ أَبِِ 

لاَّ أَىْزَلَ لََُ شِفَاءً »كاَلَ: 
ّ
ُ دَاءً ا «مَا أَىْزَلَ اللََّّ

200
 

4. Sunan Abi> Da>wud 

دُ جْنُ غُحَادَةَ  - 1435 جيَاَ مُحَمَّ اغَِلُ جْنُ غَََّاشٍ، حَدَّ سََْ
ّ
نََ ا ارُونَ، أَخْبَََ َُ جيَاَ ٍزًَِدُ جْنُ  ، حَدَّ اموَْاسِعِيُّ

رْدَاءِ، كاَلَ: رْدَاءِ، غَنْ أَبِِ الدَّ ، غَنْ أُمِّ الدَّ رَانَ الَِْهطَْارِيِّ ، غَنْ أَبِِ عُِْ كاَلَ  غَنْ جؼَْلحََةَ جْنِ مُسْلٍَِّ

ِ ضَلَّّ اُلله ػلَََْ  : رَسُولُ اللََّّ َ وَاءَ، وَجَؼَلَ مِكُِّ دَاءٍ دَوَاءً فتَدََاوَوْا وَلَا »َِ وَسَلََّّ اءَ وَالدَّ َ أَىْزَلَ الدَّ نَّ اللََّّ
ّ
ا

رَامٍ  «ثدََاوَوْا بَِِ
201

 

Untuk lebih jelasnya perhatikan skema berikut: 

 

 

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

Musnad al-Ima>m Ah}mad bin H{anbal, Juz 4, h. 278. 

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

Musnad al-Ima>m Ah}mad bin H{anbal, Juz 5, h. 271 

200 Muh}ammad bin Isma>‘i>l Abu> ‘Abdilla>h al-Bukha>ri> al-Ja’fi>, al-Ja>mi‘ al-Musnad al-

S}ah}i>h} al-Mukhtas{ar min Umu>r Rasu>lulla>h S{alla>llah ‘Alah wa Sallam wa Sunnatih – S{ah}i>h} al-

Bukha>ri>, Juz 7 (Cet. I; t.t: Da>r T{auq al-Naja>h, 1422 H), h. 122. 

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

Azdi al-Sijista>ni>, Sunan Abi> Da>wud, Juz 4 (Beirut: Maktabah al-‘As}riyah, t.th), h. 7. 
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C. Kritik Sanad 

Setelah tahap i‘tibar al-sanad sampai pada penyusunan skema hadis, 

langkah lanjutan dalam penelitian hadis yang akan dilakukan ialah memastikan 

kualitas hadis apakah sahih atau tidak. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan 

kritik sanad (naqd al-sanad) dan kritk matan (naqd al-matn). Langkah ini peneliti 

lakukan untuk memisahkan riwayat-riwayat yang lemah secara sanad, matan atau 

lemah secara keseluruhan. Dengan memisahkan riwayat yang sahih dan lemah 

akan menghindarkan peneliti pada kekeliruan dalam pemaknaan hadis-hadis 

tentang vaksin Covid-19. 

Terkait dengan penentuan kualitas sebuah hadis, mayoritas ulama 

berpegang pada definisi hadis sahih yang telah disaring oleh Ibn al-S}ala>h} sebagai 

syarat sebuah hadis dapat dinyatakan sahih, yaitu; setiap periwayat yang terlibat 

dalam proses periwayatan hadis harus bersambung atau bertemu, bersifat adil dan 

memiliki kekuatan hafalan. Sementera dua lainnya, yakni tidak terdapat 

pertentangan pada setiap matan hadis, baik yang semakna ataupun yang tidak 

semakna (sya>z\) dan setiap matannya tidak memiliki lafal yang membuat 

maknanya menjadi janggal bahkan rusak (‘illat), sebagaimana yang telah peneliti 

jelaskan pada bab sebelumnya tentang kaidah kesahihan hadis. Dengan demikian, 

persyaratan inilah yang akan peneliti coba aplikasikan dalam meneliti kualitas 

hadis-hadis tentang perintah berobat. 

1. Ah}mad bin H{anbal 

Nama lengkapnya adalah Ah}mad bin Muh}ammad bin H{anbal bin Hila>l bin 

Asad al-Syaiba>ni> Abu> ‘Abdillah al-Marwazi> al-Bagda>di>.
202

 Beliau lahir di 

                                                             
202 Yu>suf bin ‘Abd al-Rahman bin Yu>suf Abu> al-H{a>jja>j Jama>l al-Di>n al-Zakki> Abi> 

Muh}ammad al-Qad}a>’i> al-Kalbi> al-Mizzi>, Tahz\ib al-Kama>l fi> Asma>’ al-Rija>l, Juz 1 (Cet. I; Beirut: 

Muassasah al-Risa>lah. 1400 H/1980 M), h. 437. 
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Bagdad pada Rabi>ul Awwa>l tahun 164 H dan tumbuh besar disana.
203

 Wafat pada 

tahun 241 H, di Bagda>d,
204

 pada usia 77 tahun.
205

 Beliau mulai menuntu ilmu 

pada tahun 177 H
206

 atau pada tahun 179 H.
207

 Beliau adalah ulama multi talenta 

dalam bidang hadis (mengarang kitab musnad) dan fiqhi (Ulama besar Mazhab 

Hanbali). Beliau telah mengunjungi berbagai negeri untuk melakukan rih}lah 

‘ilmiyah seperti Kufah, Basrah, Mekah, Madinah, Yaman, Syam dan al-Jazi>rah 

dan menulis hadis dari para ulama di zaman itu.
208

  

Beliau memiliki beberapa guru dan murid, diantara guru-guru beliau 

adalah Abi> Salamah Mans}u>r bin Salamah al-Khaza>’i>, Abi> Qurrah Mu>sa> bin T{a>riq 

al-Zubaidi>, Nas}r Ibn Ba>b, Abi> al-Mugi>rah al-Nad}r bin Isma>‘i>l, Nu>h} bin Maimu>n 

                                                             
203Abu> Bakr Ah}mad bin ‘Ali> bin S|a>bit bin Ah}mad bin Mahdi> al-Khat}i>b al-Bagda>di>, 

Ta>rikh Bagda>d, Juz 6 (Beirut: Da>r al-Garb al-Isla>mi>, 2002), h. 90. Lihat juga Yu>suf bin Tigri> bin 

Bardi> bin ‘Abdilla>h al-Z|a>hiri> al-H{anafi> Abu> al-Muh}a>sin Jama>l al-Di>n, al-Nuju>m al-Za>hirah fi> 

Mulu>k Mis}r wa al-Qa>hirah, Juz 2 (Mesir: Waza>rah al-S|aqa>fah wa al-Irsya>d al-Qu>mi>, t.th), h. 304. 

204 ‘Abd al-Fatta>h} bin al-Sayyid ‘Ajami> bin al-Sayyid al-‘Assas al-Mars}afi> al-Mis}ri> al-

Sya>fi‘i>, Hida>yah al-Qa>ri> ila> Tajwi>d Kala>m al-Ba>ri>, Juz 2 (Cet. II; Madinah: Maktabah T{ayyibah, 

t.th), h. 632. Lihat juga Abu> Ish}a>q Ibra>hi>m bin ‘Ali> al-Syi>ra>zi>, T{abaqa>t al-Fuqaha>’, (Cet. I; 

Beirut: Da>r al-Ra>’id al-‘Arabi>, 1970), h. 91. Lihat juga Muh}ammad bin Isma>‘i>l bin Ibra>hi>m bin al-

Mugi>rah al-Bukha>ri> al-Ja‘fi> Abu> ‘Abdilla>h, Ta>ri>kh al-Kabi>r, Juz 2 (Haidar A<bad: Da>’irah al-

Ma‘a>rif al-‘Us \ma>niyyah, t.th), h. 5. Lihat juga S{a>lih} bin al-Ima>m Ah}mad bin Muh}ammad bin 

H{anbal al-Syaiba>ni> al-Bagda>di>, Abu> al-Fadl, Si>rah al-Ima>m Ah}mad bin H{anbal (Cet. II; al-

Iskandariyyah: Da>r al-Da‘wah, 1404 H), h. 30.  

205 Isma>‘i>l bin Muh}ammad bin al-Fad}l bin ‘Ali> al-Qurasyi> al-T{ulaih}i> al-Taimi> al-

As}baha>ni> Abu> al-Qa>sim, Siyar al-Salaf al-S{a>lih}i>n li > Isma>‘i>l bin Muh}ammad al-As}baha>ni>, (Riyad: 

Da>r al-Ra>yah li al-Nasyr wa al-Tauzi>‘, t.th), h. 1053. Lihat juga Abu> al-Fida>’ Isma>‘i>l bin ‘Umar 

bin Kas\i>r al-Qurasyi> al-Bas}ri> al-Dimasyqi>, al-Bida>yah wa al-Niha>yah, Juz 10 (t.t: Da>r al-Fikr, 

1407 H/1986 M), h. 325. 

206 Isma>‘i>l bin Muh}ammad bin al-Fad}l bin ‘Ali> al-Qurasyi> al-T{ulaih}i> al-Taimi> al-

As}baha>ni> Abu> al-Qa>sim, Siyar al-Salaf al-S{a>lih}i>n li> Isma>‘i>l bin Muh}ammad al-As}baha>ni>, 1053. 

207 Syams al-Di>n  Abu> ‘Abdillah Muh}ammad bin Ah}mad bin ‘Us \ma>n bin Qaima>z al-

Z|ahabi>, al-‘Abr fi> Khabr min Gabr, Juz 1 (Beirut: Da>r al-Kitab al-‘Ilmiyyah, t.th), h. 342. Lihat 

juga Syams al-Di>n  Abu> ‘Abdillah Muh}ammad bin Ah}mad bin ‘Us \ma>n bin Qaima>z al-Z|ahabi>, 

Taz\hi>b Tahz\ib al-Kama>l fi> Asma>’ al-Rija>l, Juz 1 (Cet. I; t.t: al-Fa>ru>k al-H{adi>s\ah li al-T{aba>‘ah wa 

al-Nasyr, 1425 H/2004 M), h. 186. 

208 Syams al-Di>n  Abu> ‘Abdillah Muh}ammad bin Ah}mad bin ‘Us \ma>n bin Qaima>z al-

Z|ahabi>, Ta>rikh al-Isla>m wa Wafiya>t al-Masya>hir wa al-A’la>m, Juz 5 (Beirut: Da>r al-Garb al-

Isla>mi>, 2003), h. 1063. Lihat juga ‘Abd al-H{ayy bin Ah}mad bin Muh}ammad bin al‘Ima>d al-‘Akri> 

al-H{anbali> Abu> al-Fala>h}, Syaz\ara>t al-Z|ahab fi> Akhba>r min Z|ahab, Juz 3 (Cet. I; Damaskus, 

Beirut: Da>r Ibn Kas\i>r, 1406 H/1986 M), h. 185. 
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dan lainnya. Namun, peneliti tidak menemukan nama Mus}‘ab bin Sala>m Adapun 

murid-murid beliau diantaranya adalah al-Bukha>ri>, Muslim, Abu> Da>wud, Ibra>hi>m 

bin Ish}a>q al-H{arbi>.
209

 

Dalam t}abaqa>t beliau menempati urutan t}abaqa>t ke-10, yaitu Kiba>r al-

A<khiz\i>n ‘an Tabi’ al-Atba>’. Menurut penilaian Ibn Abi> H{a>tim dalam kitab 

Tahz\i>b al-Tahz\i>b yang ditulis oleh Ibn H{ajar, beliau (Ah}mad bin H{anbal) adalah 

seorang Ima>m dan dia Hujjah. Menurut penilaian Ibn Hibba>n dalam kitab al-

S|iqa>t, beliau (Ah}mad bin H{anbal) H{a>fiz} Mutqin, Faqi>h. Menurut penilaian Ibn 

Sa’id, beliau (Ah}mad bin H}anbal) S|iqat, S{adu>q, Kas\i>r al-H{adi>s\ (banyak 

meriwayatkan h}adi>s\).
210

 Ibnu H{ibba>n menuliskan namanya dalam kitab ‚al-

S|iqa>t‛ dan menilainya  h{a>fiz}, mutqi>n, wara>’, fa>qih, ‘A<bid.
211

 ‘Ali> bin al-Madi>ni> 

mengatakan bahwa tidak ada diantara para sahabatnya yang lebih h{a>fiz} dari 

Ahmad bin H{anbal. Dia adalah teladan bagi sahabat-sahabatnya.
212

 

2. Mus}‘ab bin Sala>m 

Nama lengkapnya adalah Mus}‘ab bin Sala>m al-Tami>mi> al-Ku>fi>, beliau 

bertempat tinggal di Bagdad
213

 dan sekitar tahun 181 H-190 H.
214

 Terdapat 

beberapa guru dan murid beliau, adapun muridnya adalah Ibra>hi>m bin Di>na>r al-

Tamma>r, Ah}mad bin Abi> al-T{i>b al-Marwazi>, Ah}mad bin Abi> ‘Abd al-Rah}man al-

                                                             
209 Yu>suf bin ‘Abd al-Rahman bin Yu>suf Abu> al-H{a>jja>j Jama>l al-Di>n al-Zakki> Abi> 

Muh}ammad al-Qad}a>’i> al-Kalbi> al-Mizzi>, Tahz\ib al-Kama>l fi> Asma>’ al-Rija>l, Juz 1, h. 439-440. 

210 Abu al-Fad}l Ah}mad bin ‘Ali> bin Muh}ammad bin Ah}mad H{ajar ‘Asqala>ni>, Tahz\i>b al-

Tahz\i>b, Juz 1 (Cet. I; al-Hind: Mat}ba’at Da>irah al-Ma’a>rif al-Niz}a>miah, 1326 H), 74-75. 

211 Muh}ammad bin H{ibba>n bin Ah{mad bin H{ibba>n bin Mu’a>z} bin Ma’bad al-Tami>mi> 

Abu> H{a>tim al-Da>rimi>, al-S|iqa>t, Juz 8 (H{aidar: Da>irah al Ma’a>rif al-Us|ma>ni>, 1973) h. 18. 

212Abu> al-Wali>d Sulaima>n bin Khalaf bin Sa’ad bin Ayyu>b al-Taji>bi> al-Qurt}ubi> al-Ba>ji> 

al-Andalu>si>, al-Ta’di>l wa al-Tajri>h} li man Kharaja lahu> al-Bukha>ri> fi al-Ja>mi’ al-S{ah}i>h}, Juz 1 

(Riya>d}: Da>r al-Luwa>’ li al-Nasyr wa al-Tauzi>’, 1986), h. 320. 

213 Yu>suf bin ‘Abd al-Rahman bin Yu>suf Abu> al-H{a>jja>j Jama>l al-Di>n al-Zakki> Abi> 

Muh}ammad al-Qad}a>’i> al-Kalbi> al-Mizzi>, Tahz\ib al-Kama>l fi> Asma>’ al-Rija>l, Juz 28, h. 28. 

214 Syams al-Di>n  Abu> ‘Abdillah Muh}ammad bin Ah}mad bin ‘Us \ma>n bin Qaima>z al-

Z|ahabi>, Ta>rikh al-Isla>m wa Wafiya>t al-Masya>hir wa al-A’la>m, Juz 4, h. 974. 
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As}ba>gi>, Ah}mad bin Muh}ammad bin H{anbal. Sedangkan guru-guru beliau di 

antaranya adalah al-Ajlah} bin ‘Abdulla>h al-Kindi>, Ja‘far bin Muh}ammad al-

S{a>diq, H{amzah bin H{abi>b al-Ziya>t, Sa‘ad bin T{ari>f al-Iska>f, al-‘Abba>s bin 

‘Abdulla>h al-Qurasyi.
215

 

Dalam t}abaqa>t beliau berada pada posisi t}abaqa>t ke-8, yaitu al-Wust}a> min 

Atba>‘ al-Ta>bi‘i>n. Dalam kitab Tahz\i>b al-Kama>l al-Mizzi> mengemukakan bahwa 

al-Mufad}d}al bin Gasa>n al-Gala>bi> dan ‘Abba>s al-Du>ri> berkata dari Yah}ya> bin 

Ma‘i>n menilainya laisa bihi ba’sun. Ibra>hi>m bin ‘Abdulla>h al-Junaid berkata dari 

Yah}ya> bin Ma‘i>n menilainya s}adu>q. Ja‘far bin Abi> ‘Us \ma>n al-T{aya>lisi> berkata 

dari Yah}ya> bin Ma‘i>n menilainya d}a‘i>f. al-‘Ijli> menilainya s\iqah. Abu> H{a>tim 

menilainya syaikh s}adu>q.
216

 ‘Ali> al-Madi>ni> menilainya d}a‘i>f. Ibn H{ibba>n 

menilainya kas\i>r al-galat} la> yah}tajju bi h}adi>s\ah.
217

 al-Bazza>z menilainya d}a‘i>f 

jidda>n, ‘indahu h}adi>su mana>ki>r dan al-Sa>ji> menilainya d}a‘i>f munkar al-h}adi>s\. Abu> 

Ja‘far al-‘Uqaili>, al-Qi>rwa>ni>, dan Abu> Muh}ammad Ibn Jaru>d menyebutnya dalam 

‚al-D{u‘afa>’‛. Ibn Sya>hi>n menyebutnya dalam ‚al-S|iqa>t‛.
218

 

3. Al-Ajlah} 

Ǹama lengkapnya adalah Ajlah} bin ‘Abdulla>h bin H{ujayyah, pendapat 

lain mengatakan Ajlah} Ibn ‘Abdulla>h bin Mu‘a>wiyah al-Kindi> Abu> H{ujayyah al-

Ku>fi>, pendapat lain mengatakan namanya adalah Yah}ya>, sedangkan Ajlah} adalah 

                                                             
215 Yu>suf bin ‘Abd al-Rahman bin Yu>suf Abu> al-H{a>jja>j Jama>l al-Di>n al-Zakki> Abi> 

Muh}ammad al-Qad}a>’i> al-Kalbi> al-Mizzi>, Tahz\ib al-Kama>l fi> Asma>’ al-Rija>l, Juz 28, h. 28-29. 

216 Yu>suf bin ‘Abd al-Rahman bin Yu>suf Abu> al-H{a>jja>j Jama>l al-Di>n al-Zakki> Abi> 

Muh}ammad al-Qad}a>’i> al-Kalbi> al-Mizzi>, Tahz\ib al-Kama>l fi> Asma>’ al-Rija>l, Juz 28, h. 30-31. 

217 Syams al-Di>n  Abu> ‘Abdillah Muh}ammad bin Ah}mad bin ‘Us \ma>n bin Qaima>z al-

Z|ahabi>, Miza>n al-‘Itida>l fi> Naqd al-Rija>l, Juz 4 (Beirut: Da>r al-Ma‘rifat li al-T{aba>‘ah wa al-Nasyr 

1382 H/1963 M, h. 120. 

218 al-Mugallat}a>y bin Kulaij bin ‘Abdilla>h al-Bakjari> al-Mis}ri> al-H{akari> al-H{anafi> Abu> 

‘Abdilla>h ‘Ala>’ al-Di>n, Ikma>l Tahz\ib al-Kama>l fi> Asma>’ al-Rija>l, Juz 11 (Cet. I; t.t: al-Fa>ru>k al-

H{adi>s\ah li al-T{aba>‘ah wa al-Nasyr, 1422 H/2001 M), h. 215. 
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laqob.
219

 ‘Amr bin ‘Ali> berpendapat bahwa beliau wafat pada awal tahun 145 H 

dan menilainya mustaqi>m al-h}adi>s\.220
 Terdapat beberapa guru dan murid beliau, 

adapun murid-muridnya adalah Ja‘far bin ‘Aun, al-H{asan bin Sa>lih}, H}ayy, Abu> 

Usa>mah H{amma>d bin Usa>mah, Kha>lid bin ‘Abdulla>h. Namun peneliti tidak 

menemukan nama Mus}‘ab bin Sala>m. Sedangkan guru-guru beliau diantaranya 

adalah H{abi>b bin Abi> S|a>bit, al-H{akam bin ‘Utbah, al-Luz\aya>l bin H{armilah, 

Salamah bin Kuhail. Namun peneliti tidak menemukan nama Ziya>d bin 

‘Alaqah.
221

 

Dalam t}abaqa>t beliau berada pada urutan t}abaqat ke-7, yaitu Kiba>r Atba>‘ 

al-Ta>bi‘i>n. Dalam kitab Tahz\i>b al-Kama>l al-Mizzi> mengemukakan bahwa ‘Abba>s 

al-Du>ri berkata dari Yah}ya> bin Ma‘i>n menilainya s\iqah, pada pendapat lain, di 

sisi lain beliau menilainya laisa bihi ba’sun. Ish}a>q bin Mans}u>r berkata dari Yah}ya> 

bin Ma‘i>n menilainya s}a>lih}, ‘Us \ma>n bin Sa‘i>d al-Da>rimi berkata dari Yah}ya> 

menilainya s\iqah. Ah}mad bin ‘Ijli> menilainya ku>fi> s\iqah. Abu> H{a>tim menilainya 

laisa bi al-qawiy, yaktub h}adi>sah wa la> yah}tajju bihi. al-Nasa>’i> menilainya d}a‘if. 

al-Jauzaja>ni> menilainya muftari>.222
 

4. Ziya>d bin ‘Ala>qah 

Nama lengkapnya adalah Ziya>d bin ‘Ala>qah bin Ma>lik al-S|a‘labi> Abu> 

Ma>lik al-Ku>fi>
223

 wafat tahun 135 H
224

. Terdapat beberapa guru dan murid beliau, 

                                                             
219 Yu>suf bin ‘Abd al-Rahman bin Yu>suf Abu> al-H{a>jja>j Jama>l al-Di>n al-Zakki> Abi> 

Muh}ammad al-Qad}a>’i> al-Kalbi> al-Mizzi>, Tahz\ib al-Kama>l fi> Asma>’ al-Rija>l, Juz 2, h. 275. 

220 Yu>suf bin ‘Abd al-Rahman bin Yu>suf Abu> al-H{a>jja>j Jama>l al-Di>n al-Zakki> Abi> 

Muh}ammad al-Qad}a>’i> al-Kalbi> al-Mizzi>, Tahz\ib al-Kama>l fi> Asma>’ al-Rija>l, Juz 2, h. 279. 

221 Yu>suf bin ‘Abd al-Rahman bin Yu>suf Abu> al-H{a>jja>j Jama>l al-Di>n al-Zakki> Abi> 

Muh}ammad al-Qad}a>’i> al-Kalbi> al-Mizzi>, Tahz\ib al-Kama>l fi> Asma>’ al-Rija>l, Juz 2, h. 275-276. 

222 Yu>suf bin ‘Abd al-Rahman bin Yu>suf Abu> al-H{a>jja>j Jama>l al-Di>n al-Zakki> Abi> 

Muh}ammad al-Qad}a>’i> al-Kalbi> al-Mizzi>, Tahz\ib al-Kama>l fi> Asma>’ al-Rija>l, Juz 2, h. 277-278. 

223 Yu>suf bin ‘Abd al-Rahman bin Yu>suf Abu> al-H{a>jja>j Jama>l al-Di>n al-Zakki> Abi> 

Muh}ammad al-Qad}a>’i> al-Kalbi> al-Mizzi>, Tahz\ib al-Kama>l fi> Asma>’ al-Rija>l, Juz 9, h. 498. 



 
 

76 
 

adapun muridnya adalah Isra>’il bin Yu>nus, Asy‘as \ bin Sawwa>r, Za>idah bon 

Quda>ah, Zakariyya> bin Saya>h al-S|aqafi>. Namun, peneliti tidak menemukan nama 

Ajlah} bin ‘Abdulla>h. Adapun guru-guru beliau diantaranya adalah Usa>mah bin 

Syari>k, S|a>bit bin Qut}bah, Ja>bir bin Samurah, Jari>r bin ‘Abdulla>h, Sa‘ad bin Abi> 

Waqqa>s}.
225

 

Dalam t}abaqa>t beliau menempati posisi pada urutan t}abaqat ke-3, yaitu 

al-Wust}a> min al-Ta>bi‘i>n. Dalam kitab Tahz\i>b al-Kama>l al-Mizzi> mengemukakan 

bahwa Abu> Bakr bin Abi> Khais\amah dari Yah}ya> bin Ma‘i>n dan al-Nasa>’i> 

menilainya s\iqah. Abu> H{a>tim menilainya s}adu>q al-h}adi>s\. Ibn H{ibba>n 

menyebutnya dalam ‚al-S|iqa>t‛.
226

 

5. Usa>mah bin Syari>k 

Nama lengkapnya adalah Usa>mah bin Syari>k al-S|a‘labi> al-Z|ibya>ni>. Beliau 

berasal dari Bani> S|a‘labah bin Sa‘ad, pendapat lain mengatakan beliau berasal 

dari Bani> S|a‘labah bin Bakr bin Wa’il dan betempat tinggal di Kufah. Beliau 

memiliki beberapa guru dan murid, diantara murid-murid beliau adalah Ziya>d bin 

‘Ala>qah dan ‘Ali> bin al-Aqmar. Adapun guru-guru beliau diantaranya adalah 

Rasu>lulla>h saw}. Dalam t}abaqa>t beliau menempati posisi pada urutan t}abaqa>t ke-

1, yaitu s}ah}a>bi>.227
 

Setelah melakukan kritik terhadap sanad hadis di atas, maka peneliti 

menilai bahwa hadis yang menjadi objek penelitian sanadnya berstatus d}a‘if 

                                                                                                                                                                       
224 Syams al-Di>n  Abu> ‘Abdillah Muh}ammad bin Ah}mad bin ‘Us \ma>n bin Qaima>z al-

Z|ahabi>, Siyar A‘la>m al-Nubala>’, Juz 5 (Cet. III; t.t: Muassasah al-Risa>lah, 1405 H/1985 M), h. 

215. 

225 Yu>suf bin ‘Abd al-Rahman bin Yu>suf Abu> al-H{a>jja>j Jama>l al-Di>n al-Zakki> Abi> 

Muh}ammad al-Qad}a>’i> al-Kalbi> al-Mizzi>, Tahz\ib al-Kama>l fi> Asma>’ al-Rija>l, Juz 9, h. 498. 

226 Yu>suf bin ‘Abd al-Rahman bin Yu>suf Abu> al-H{a>jja>j Jama>l al-Di>n al-Zakki> Abi> 

Muh}ammad al-Qad}a>’i> al-Kalbi> al-Mizzi>, Tahz\ib al-Kama>l fi> Asma>’ al-Rija>l, Juz 9, h. 500. 

227 Yu>suf bin ‘Abd al-Rahman bin Yu>suf Abu> al-H{a>jja>j Jama>l al-Di>n al-Zakki> Abi> 

Muh}ammad al-Qad}a>’i> al-Kalbi> al-Mizzi>, Tahz\ib al-Kama>l fi> Asma>’ al-Rija>l, Juz 2, h. 351-352. 
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dikarenakan terdapat periwayat yang dinilai lemah oleh beberapa kritikus yaitu 

Mus}‘ab bin Sala>m dan Ajlah}. 

Hadis-hadis tentang perintah berobat yang telah peneliti himpun melalui 

proses takhri>j al-h}adi>s\, ternyata juga diriwayatkan oleh Imam al-Bukha>ri> dalam 

kitabnya S{ah}i>h} al-Bukha>ri>. Sementara jumhur ulama telah bersepakat bahwa 

kitab S{ah}i>h}ain (S{ah}i>h} Bukha>ri> dan S{ahi>h} Muslim) merupakan kitab hadis yang 

paling otentik dan memiliki validatas yang tinggi berasal dari Rasulullah saw. 

Bahkan, tidak sedikit dari kalangan ulama yang menilainya sebagai kitab tersahih 

setelah al-Qur’an, utamanya kitab S}ah}i>h} al-Bukha>ri>.228
 

Pernyataan tersebut sejalan dengan fakta sejarah yang telah diungkapkan 

oleh ulama muta‘akhkhiri>n dalam berbagai karya-karyanya bahwa ulama generasi 

setelah imam al-Bukha>ri> dan Muslim, seperti Ibn al-S}ala>h} telah menyimpulkan 

kaidah kesahihan berdasarkan hasil telaah dari kitab kedua imam tersebut, 

sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya. 

I Gusti Bagus Agung Perdana Rayyn dalam skripsinya yang berjudul 

‚Studi Kritik Hadis-hadis Mengusap Khuf dalam Kitab al-Zikra> Karya K.H 

Lanre Said‛ menyatakan bahwa kritik sanad terhadap hadis yang dalam proses 

i’tibar-nya terdapat keterlibatan al-Bukha>ri> dan Muslim atau salah satunya tidak 

perlu dilakukan, kalaupun hadis tersebut memiliki kedudukan daif, paling tidak 

kedudukannya akan naik menjadi hasan li gairihi.229  

Hal ini senada dengan pendapat M. Yusuf Assagaf dalam Jurnalnya ‚The 

Existence Of Heart In Hadith Review‛, bahwa Suatu penelitian tentang mata 

rantai/sanad hadis, diniliai tidak perlu lagi dilakukan kritik sanad ketika 

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

Ulu>m al-H{adi>s\, h. 25. 

229 I Gusti Bagus Agung Perdana Rayyn, ‚Studi Kritik Hadis-hadis Mengusap Khuf 

dalam Kitab al-Z|ikra> Karya K.H. Lanre Said‛,h. 101. 
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ditemukan keterlibatan Imam al-Bukhari dan Imam Muslim atau salah satunya 

dalam proses transmisi hadis tersebut, hal ini disebabkan karena kapasitas ulama 

hadis yang tidak diragukan lagi. Selain itu, masing-masing hadis tersebut dinilai 

sebagai kitab yang paling sahih setelah al-Qur’an.
230

 

D. Kritik Matan 

Langkah-langkah dalam melakukan penelitian matan hadis ialah; 1) 

memastikan keautentikan hadis yang berasal dari Rasulullah, 2) melakukan 

pemenggalan dari setiap matan dan menentukan lafal asli, 3) menganalisis 

dengan melakukan perbandingan antar lafal-lafal matan hadis, dan 4) 

menganalisis kandungan hadis.
231

 Setelah memperoleh kepastian dari kualitas 

sanad hadis vaksin, maka langkah selanjutnya yang peneliti lakukan ialah 

meneliti kualitas matan (konten) hadis. Dalam penelitian matan hadis, aspek 

‘illah dan sya>z menjadi pijakan peneliti dalam menilai kualitasnya.  

1. Penelitian ‘Illat Pada Matan Hadis 

Dalam meneliti illat susunan kalimat pada matan hadis ini, berdasar pada 

kaidah mayor terkait dengan kesahihan hadis yaitu terhindarnya dari‘illah232
 

adapun kaidah minornya adalah terhindar dari ziya>dah (tambahan), inqila>b 

(pembalikan lafal), idra>j (sisipan), nuqs}a>n (pengurangan), tagyi>r (perubahan lafal) 

dan tah}ri>f / tas}h}i>f (perubahan huruf / syakalnya). 

                                                             
230 M. Yusuf Assagaf, ‚The Existence Of Heart In Hadith Review‛, Jurnal Diskursus 

Islam 9 No 2, (2021), h. 312, http://journal.uin-

alauddin.ac.id/index.php/diskursus_islam/article/view/22867/pdf (Diakses pada 28 Desember 

2021-02.52). 

231Lihat M. Yusuf Assagaf, Manajemen Hati Perspektif Hadis Nabi Muhammad SAW,  

h. 53. 

232‘Illah ialah suatu penyakit yang samar-samar, yang dapat menodai keshahihan suatu 

hadis. Lihat Fatchur Rahman, Ikhtisar Musthahul Hadis, Cet. X (Bandung: PT. Al-Ma’arif, 

1979.), h. 122.  

http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/diskursus_islam/article/view/22867/pdf
http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/diskursus_islam/article/view/22867/pdf
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Agar memudahkan peneliti dalam penemuan ‘illah sebagaimana 

pembagian diatas, maka peneliti melakukan klasifikasi disetiap matan hadis, 

sebagai berikut; 

a. Riwayat pada kitab Sunan Ibn Ma>jah 

ُ دَاءً  (1 لاَّ أَىْزَلَ لََُ دَوَاءً ، مَا أَىْزَلَ اللََّّ
ّ
 ا

ُ دَاءً  (2 لاَّ أَىْزَلَ لََُ شِفَاءً ، مَا أَىْزَلَ اللََّّ
ّ
 ا

b. Riwayat pada kitab Musnad Ah}mad 

لاَّ كدَْ أَىْزَلَ لََُ شِفَاءً ، مَا أَىْزَلَ اُلله دَاءً  (1
ّ
َُ ، ا َُ مَنْ ػلَِمَ لَُ ، ػلَِمَ لَُ مَنْ جََِ  وَجََِ

لاَّ أَىْزَلَ لََُ دَوَاءً ، مَا أَىْزَلَ اُلله غَزَّ وَجَلَّ دَاءً  (2
ّ
َُ ، ا َُ مَنْ ػلَِمَ لَُ ، ػلَِمَ لَُ مَنْ جََِ  وَجََِ

نَّ اَلله غَزَّ وَجَلَّ ممَْ ًنُِْْلْ دَاءً  (3
ّ
لاَّ أَىْزَلَ لََُ شِفَاءً  ا

ّ
َُ ، ا َُ مَنْ ػلَِمَ لَُ ، ػلَِمَ لَُ مَنْ جََِ  وَجََِ

نَّ اللهَ  (4
ّ
َُ دَوَاءً  غَزَّ وَجَلَّ ممَْ ًنُِْْلْ دَاءً  ا لاَّ وَكدَْ أَىْزَلَ مَؼَ

ّ
لَُ ، ا لَُ مٌِْكُْْ مَنْ جََِ ٌْكُْْ ، جََِ َُ مِ وَػلَِمَ

 َُ  مَنْ ػلَِمَ

َُ شِفَاءً  مَا أَىْزَلَ اُلله غَزَّ وَجَلَّ مِنْ دَاءٍ  (5 لاَّ أَىْزَلَ مَؼَ
ّ
لاَّ أَىْزَ  - ا

ّ
ةً: ا  - لَ لََُ شِفَاءً وَكاَلَ غَفَّانُ مَرَّ

 َُ َُ مَنْ ػلَِمَ لَُ ، ػلَِمَ لَُ مَنْ جََِ  وَجََِ

اءَ  (6 ِْثُ خَلقََ الدَّ نَّ اَلله حَ
ّ
وَاءَ ، ا  فتَدََاوَوْا، خَلقََ الدَّ

نَّ اَلله ممَْ ًنُِْْلْ دَاءً  (7
ّ
لاَّ أَىْزَلَ لََُ شِفَاءً ، ثدََاوَوْا، فاَ

ّ
لَُ مَنْ جََِ ، ا ، وَجََِ َُ َُ مَنْ ػلَِمَ  لَُ ػلَِمَ

حْحَانَ اللهِ  (8 لْ أَىْزَلَ اُلله مِنْ دَاءٍ فِِ الَِْرْضِ ، س ُ َُ لاَّ جَؼَلَ لََُ شِفَاءً ، وَ
ّ
 ا

c. Riwayat pada kitab S{ah}i>h} al-Bukh>ari> 

ُ دَاءً  لاَّ أَىْزَلَ لََُ شِفَاءً  مَا أَىْزَلَ اللََّّ
ّ
 ا

d. Riwayat pada kitab Sunan Abi> Da>wud 

َ أَىْزَلَ  نَّ اللََّّ
ّ
وَاءَ ا اءَ وَالدَّ رَامٍ  وَجَؼَلَ مِكُِّ دَاءٍ دَوَاءً ، الدَّ  فتَدََاوَوْا وَلَا ثدََاوَوْا بَِِ

Setelah melakukan pemenggalan matan-matan hadis, nampak adanya 

perbedaan lafal pada awal matan dari hadis tersebut, yakni; 

a. Menggunakan awal matan  ُ  pada riwayat Ibn Ma>jah, Ah}mad I  دَاءً مَا أَىْزَلَ اللََّّ

dan al-Bukha>ri>. 

b. Menggunakan awal matan  ًمَا أَىْزَلَ اُلله غَزَّ وَجَلَّ دَاء pada riwayat Ah}mad II. 
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c. Menggunakan awal matan  ًنَّ اَلله غَزَّ وَجَلَّ ممَْ ًنُِْْلْ دَاء
ّ
 pada riwayat Ah}mad III ا

dan IV. 

d. Menggunakan awal matan  ٍمَا أَىْزَلَ اُلله غَزَّ وَجَلَّ مِنْ دَاء pada riwayat Ah}mad V. 

e. Menggunakan awal matan  َاء ِْثُ خَلقََ الدَّ نَّ اَلله حَ
ّ
 .pada riwayat Ah}mad VI ا

f. Menggunakan awal matan  ًنَّ اَلله ممَْ ًنُِْْلْ دَاء
ّ
 .pada riwayat Ah}mad VII ثدََاوَوْا، فاَ

g. Menggunakan awal matan  ِحْحَانَ الله  .pada riwayat Ah}mad VIII س ُ

h. Menggunakan awal matan  َوَاء اءَ وَالدَّ َ أَىْزَلَ الدَّ نَّ اللََّّ
ّ
 .pada riwayat Abi> Da>wud ا

Melihat adanya perbedaan lafal pertama pada matan hadis tersebut, maka 

perlu dilakukan penentuan lafal asli yang kemungkinan berasal dari Rasulullah 

sebagai acuan dalam melakukan perbandingan antar matan-matan hadis. Peneliti 

mengira kuat bahwa lafal asli yang pernah disampaikan oleh Rasulullah di antara 

matan-matan tersebut ialah riwayat yang menggunakan kalimat pertama  ،ثدََاوَوْا

نَّ اَلله ممَْ ًنُِْْلْ دَاءً 
ّ
 yakni riwayat Ah}mad yang berasal dari Usa>mah bin Syari>k فاَ

dengan alasan, bahwa riwayat tersebut memiliki rentetan peristiwa yang jelas 

(asba>b al-wurud). Selain itu, secara lafal tidak menunjukkan adanya redaksi pada 

matan yang terkesan diragukan. Adapun lafal hadis tersebut ialah; 

جيَاَ الَِْجْلحَُ، غَنْ زِيََدِ جْنِ ػِلَاكةََ، غَنْ أُسَامَةَ جْنِ شَرًِمٍ رَجُلٌ مِ  مٍ، حَدَّ جيَاَ مُطْؼَةُ جْنُ سَلاَّ نْ حَدَّ

لََ رَسُولِ اللهِ 
ّ
، كاَلَ: جَاءَ أَغْرَابٌِِّ ا َِ ، فلََالَ: يََ رَسُولَ اِلله، أَيُّ اميَّاسِ  كوَْمِ َ َِ وَسَلََّّ َْ َ ضَلَّّ اُلله ػلَ

نَّ اَلله ممَْ 
ّ
نُْمُْ خُللًُا " ثَُُّ كاَلَ: يََ رَسُولَ اِلله، أَهخََدَاوَى؟ كاَلَ: " ثدََاوَوْا، فاَ ؟ كاَلَ: " أَحْس َ  خَيْرٌ

لاَّ أَىْزَلَ لََُ شِفَاءً، ػلَِمَ 
ّ
لَُ "ًنُِْْلْ دَاءً، ا لَُ مَنْ جََِ ، وَجََِ َُ َُ مَنْ ػلَِمَ

233
 

Artinya; 

Mush'ab bin Sallam Telah menceritakan kepada kami , Al Ajlah Telah 
menceritakan kepada kami, dari Ziyad bin Ilaqah dari Usamah bin Syarik 
bahwa seorang laki-laki dari kaumnya berkata: Seorang A'rabi datang 
menemui Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dan bertanya, "Wahai 
Rasulullah, manusia manakah yang paling baik?" Beliau menjawab: 
"Yaitu, yang paling baik akhlaknya diantara mereka." kemudian ia 
bertanya lagi, "Wahai Rasulullah, haruskah kami berobat?" beliau 

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

Musnad al-Ima>m Ah}mad bin H{anbal, Juz 4, h. 278. 
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menjawab: "Berobatlah kalian, karena Allah tidak pernah menurunkan 
penyakit, melainkan Allah juga menurunkan obatnya, orang yang 
mengetahuinya akan tahu dan orang yang tidak mengetahuinya akan tidak 
tahu". 

1) Tidak terdapat tagyi>r (perubahan lafal). 

Pada matan hadis lain, peneliti menemukan adanya perubahan kata atau 

kalimat, yaitu;  

Perubahan lafal  َأَىْزَل dan kata turunannya menjadi lafal  ََخَلق. Perubahan 

lafal ini terjadi pada riwayat Ah}mad VI. Perubahan شِفَاء menjadi lafal  َوَاء  pada الدَّ

riwayat Ibn Ma>jah I, Ah}mad II, IV,VI dan riwayat Abi> Da>wud serta perubahan 

lafal menjadi  َجَؼَل. Peubahan lafal  َّلا
ّ
ِْثُ  menjadi lafal ا  .pada riwayat Ah}mad VI حَ

Namun perubahan-perubahan lafal tersebut tidaklah merusak makna karena 

memiliki subtansi makna yang sama. Perubahan selanjutnya ialah lafal  َلْ أَىْزَل َُ وَ

 pada riwayat Ah}mad VIII, perubahan lafal ini, secara umum اُلله مِنْ دَاءٍ فِِ الَِْرْضِ 

berbeda jauh dengan lafal hadis riwayat-riwayat lainnya. Perubahan lafal  َلاَّ أَىْزَل
ّ
ا

اءً لََُ شِفَ   menjadi lafal  ًمِكُِّ دَاءٍ دَوَاء pada riwayat Abi> Da>wud, namun perubahan ini 

pada dasarnya memiliki makna bahwa Allah swt. senantiasa menurunkan 

penyakit bersamaan dengan obatnya. 

Berdasarkan pemaparan diatas setiap perubahan kata (tagyi>r)  pada matan 

hadis tersebut tidak terdapat perubahan yang menyebabkan rusaknya makna 

hadis ataupun terjadinya pertentangan dengan hadis lain. 

2) Tidak terdapat Ziya>dah (penambahan kata atau kalimat pada matan).  

Terdapat penambahan kata atau kalimat pada hadis lain, yakni lafal 

حْحَانَ اللهِ  رَامٍ   pada riwayat Ah}mad VIII. Lafal س ُ  <pada riwayat Abi وَلَا ثدََاوَوْا بَِِ

Da>wud. Namun kalimat tersebut dinilai tidak merusak atau mempengaruhi 

subtansi makna hadis. 
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3) Tidak terdapat Nuqs}an (pengurangan lafal).  

Terdapat pengurangan kata atau kalimat pada matan hadis lain, yaitu: 

riwayat-riwayat yang tidak terdapat lafal  َُل لَُ مَنْ جََِ ، وَجََِ َُ َُ مَنْ ػلَِمَ  pada ػلَِمَ

riwayat Ibn Ma>jah, Ah}mad VI, VIII, al-Bukha>ri>> dan Abi> Da>wud. 

4) Tidak terdapat Idraj (sisipan kata pada matan hadis). 

Terdapat penyisipan kata pada matan hadis lain, yaitu; terdapat lafal  َْكد 

atau  َْوَكد di antara lafal  َّلا
ّ
 pada riwayat Ah}mad I dan IV. Terdapat أَىْزَلَ  dan lafal ا

kata  َُ  pada riwayat Ah}mad مٌِكُْْْ  pada riwayat Ah}mad IV dan V. Terdapat kata مَؼَ

IV. 

5) Tidak terdapat inqila>b (pembalikan matan yang seharusnya diawal 

menjadi diakhir, begitu pula sebaliknya). 

Peneliti menemukan terjadi inqila>b pada lafal فتَدََاوَوْا, lafal ini pada 

riwayat Ah}mad VI terdapat pada akhir kalimat. Sedangkan pada riwayat Abi> 

Da>wud terdapat pada tengah kalimat. 

6) Tidak terjadi al-tahri>f (perubahan huruf) dan al-tas}h}i>f (perubahan Syakal).  

Penjelasan diatas menandakan bahwa pada 12 jalur periwayatan hadis 

tentang vaksin, terdapat riwayat yang mengalami tagyi>r (perubahan), ziya>dah 

(penambahan), nuqs}a>n (pengurangan), idra>j (sisipan), dan inqila>b 

(pemutarbalikan) yang tidak sampai merusak makna substansi hadis. Oleh karena 

itu seluruh matan hadis terkait tidak ber‘illah (berpenyakit), bahkan, hadis 

tersebut diriwayatkan secara makna (riwayah bi al-ma‘na>). 

Selanjutnya, setelah melakukan tahap klasifikasi dan pemisahan kalimat 

dari berbagai matan serta membandingkannya dengan matan yang lain, maka 

peneliti menilai bahwa matan hadis tersebut tidak ber’illah. Sehingga peneliti 

dapat melanjutkan penelitian selanjutnya yaitu apakah terjadi Sya>z\ pada matan 

tersebut atau tidak. 
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2. Penelitian Sya>z\ Pada Matan Hadis 

Untuk membuktikan ada atau tidaknya pertentangan terhadap kandungan 

hadis tersebut, maka dibutuhkan kaidah yang sering disebut dengan kaidah minor 

terhindar dari syuz\u>z\  yaitu sebagai berikut : 

a. Tidak bertentangan dengan al-Qur’an 

Tidak terdapat sama sekali pertentangan antara hadis tersebut dengan al-

Qur’an, bahkan di kuatkan dengan dalil dari al-Qur’a>n, yaitu pada QS. al-

Nahl/16:69 

َهُُ  خۡحهَِفٌ أنَۡىََٰ ٍۢ بطُُىَِهَا شَزَابٞ يُّ ۚۡ ٌخَۡزُجُ يِ تِ فٱَسۡهكًُِ سُبمَُ رَبِّكِ ذنُلُٗا زََٰ ًَ ۥ  فٍِهِ ثىَُّ كُهًِ يٍِ كُمِّ ٱنثَّ

  ٌَ قىَۡوٖ ٌحَفَكََّزُو نِكَ لٌََٓةَا نِّ ٌَّ فًِ ذََٰ هَُّاسِۚۡ إِ 234 شِفاَءٓٞ نِّ
 

Terjemahnya: 

Kemudian makanlah dari tiap-tiap (macam) buah-buahan dan tempuhlah 
jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan (bagimu). dari perut lebah itu ke 
luar minuman (madu) yang bermacam-macam warnanya, di dalamnya 
terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada 
yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Tuhan) bagi 
orang-orang yang memikirkan. 

Ayat di atas mengandung seruan kepada seluruh manusia, khususnya 

kepada orang beriman agar hendaknya memakan buah-buahan sebagai makanan 

yang dihalalkan oleh Allah di bumi karena buah-buahan tersebut adalah obat 

kepada manusia.
235

 

b. Tidak bertentantangan dengan hadis yang sahih lainnya. 

Tidak terdapat pertentangan hadis tersebut dengan hadis lain, bahkan 

dikuatkan oleh hadis yang diriwayatkan oleh imam Muslim dari Ja>bir ra, yang 

tentu keS}ah}i}h}-an hadis-hadisnya tidak diragukan lagi, teks hadis tersebut ialah: 

                                                             
234 Kementrian Agama RI, Mushaf al-Azhar, (Cet. I; Bandung: Jabal, 2010), h. 274. 

 

235 Muhammad Abduh Wahid, ‚Larangan Menggunakan Barang Haram Sebagai Obat‛, 

Tahdis Jurnal Kajian Ilmu Hadis 8, No. 1 (2017): h. 26. http://journal.uin-

alauddin.ac.id/index.php/tahdis/article/view/3998 (Diakses 28 Desember 2021 – 10.05 wita). 

http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/tahdis/article/view/3998
http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/tahdis/article/view/3998
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جيَاَ اجْنُ ( 1185) - 25 دُ جْنُ ػُِسََ، كاَموُا: حَدَّ رِ، وَأَحَْْ ُِ ا ارُونُ جْنُ مَؼْرُوفٍ، وَأَتوُ امعَّ َُ جيَاَ  حَدَّ

، غَنْ جَاجِرٍ،  تيَْرِ َِ جْنِ سَؼَِدٍ، غَنْ أَبِِ امزُّ ِّ وَ اجْنُ امحَْارِثِ، غَنْ غَحْدِ رَت ُُ رٌو وَ نِِ عَُْ ةٍ، أَخْبَََ ُْ غَنْ وَ

َُ كاَلَ:  رَسُولِ اِلله ضَلَّّ  َّ َ أَه َِ وَسَلََّّ َْ َ ذْنِ اِلله »اُلله ػلَ
ّ
اءِ جرََأَ بِِ ذَا أُضُِةَ دَوَاءُ الدَّ

ّ
مِكُِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، فاَ

«غَزَّ وَجَلَّ 
236

 

Artinya: 

Harun bin Ma'ruf dan Abu Ath Thahir serta Ahmad bin 'Isa telah 

menceritakan kepada kami mereka berkata: Ibnu Wahb telah 

menceritakan kepada kami: Amru yaitu Ibnu Al Harit telah mengabarkan 

kepadaku  dari  ' Abdu Rabbih bin Sa'id dari Abu Az Zubair dari Jabir dari 

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda: "Setiap penyakit 

ada obatnya. Apabila ditemukan obat yang tepat untuk suatu penyakit, 

maka akan sembuhlah penyakit itu dengan izin Allah 'azza wajalla". 

 Hadis di atas menjelaskan bahwa setiap penyakit pada dasarnya memiliki 

obat, tidak ada penyakit yang tidak Allah swt. turunkan obatnya, namun 

terkadang penyakit itu belum ditemukan obatnya. Hadis ini juga menggambarkan 

bahwa pada dasarnya kesembuhan atas tiap penyakit tergantung pada kehendak 

Allah swt, Maka harusnya manusia senantiasa berdoa kepada Allah swt. agar 

diberikan kesembuhan jika terkena sebuah penyakit. 

c. Tidak bertentangan dengan fakta sejarah 

 Hadis tersebut tidaklah bertentangan dengan fakta sejarah karena jika 

menyelisik lebih jauh terkait wabah penyakit yang pernah terjadi sebelumnya, 

misal adanya imunisasi yang dilakukan kepada anak kecil sebagai bentuk 

perlindungan diri dari penyakit campak dan pada saat sekarang ini adanya 

vaksinasi yang dilakukan untuk memperkuat imun tubuh agar tidak terpapar 

virus covid dan masih banyak lagi obat-obat untuk penyakit tertentu yang telah 

ditemukan obatnya. 

 

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

Mukhtas}ar Binaql al-‘Adl ‘An al-‘Adl ila> Rasu>lilla>h S{alla>llah ‘Alah wa Sallam, Juz 4 (Beirut: Da>r 

Ih}ya>’ al-Tura>s\ al-‘Arabi>, t.th), h. 1729. 
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d. Tidak bertentangan dengan logika (akal sehat) 

Hadis ini juga tidak bertentangan dengan akal sehat, sebab pada dasarnya 

jika seseorang terkena sebuah penyakit maka sangat wajar rasanya untuk 

melakukan pengobatan, di sisi lain bahwa jika seseorang berobat dengan 

menggunakan zat-zat yang diharamkan, maka hal tersebut dapat membahayakan 

diri sendiri. 

 setelah peneliti melakukan proses perbandingan matan-matan hadis 

tersebut maka peneliti menilai bahwa hadis ini tidak memiliki ‘illah, walaupun 

matan-matan hadis tersebut nampak terjadi perbedaan didalamnya, seperti 

adanya tagyi>r, ziya>dah, nuqs}a>n, inqila>b dan idra>j, akan tetapi semua itu tidak 

merusak makna matan matan hadis. Kemudian hadis ini terhindar dari sya>z\, 

bahkan sejalan dengan al-Qur’a>n, hadis s}ah}ih}, fakta sejarah dan akal sehat.  

 Berdasarkan uraian-uraian di atas, peneliti menyimpulkan bahwa hadis 

yang menjadi objek penelitian dinilai sebagai hadis h}asan li gairihi dan dapat 

dijadikan sebagai hujah atau dasar pijakan. 
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BAB IV 

ANALISIS KANDUNGAN HADIS  

A. Analisis Kandungan Hadis tentang Vaksin Covid-19 

1. Interpretasi Tekstual 

Interpretasi tekstual merupakan metode pemahaman kepada matan hadis 

berdasar pada apa yang ada di teksnya saja baik periwayatannya bil ma’na 

ataupun bi al-lafdzi.237 Adapun hadis yang menjadi objek kajian peneliti adalah 

terdapat dalam kitab Musnad Ahmad bin Hanba>l yaitu: 

جيَاَ الَِْجْلحَُ، غَنْ زِيََدِ جْنِ ػِلَاكةََ، غَنْ أُسَامَةَ جْنِ شَرًِمٍ رَجُلٌ مِ  مٍ، حَدَّ جيَاَ مُطْؼَةُ جْنُ سَلاَّ نْ حَدَّ

، كاَ َِ ، فلََالَ: يََ رَسُولَ اِلله، أَيُّ اميَّاسِ كوَْمِ َ َِ وَسَلََّّ َْ َ لََ رَسُولِ اِلله ضَلَّّ اُلله ػلَ
ّ
لَ: جَاءَ أَغْرَابٌِِّ ا

نَّ اَلله ممَْ 
ّ
نُْمُْ خُللًُا " ثَُُّ كاَلَ: يََ رَسُولَ اِلله، أَهخََدَاوَى؟ كاَلَ: " ثدََاوَوْا، فاَ ؟ كاَلَ: " أَحْس َ  خَيْرٌ

لَُ ًنُِْْلْ دَ  لَُ مَنْ جََِ ، وَجََِ َُ َُ مَنْ ػلَِمَ لاَّ أَىْزَلَ لََُ شِفَاءً، ػلَِمَ
ّ
اءً، ا

238
 

Artinya: 

 Mush'ab bin Sallam Telah menceritakan kepada kami , Al Ajlah Telah 
menceritakan kepada kami, dari Ziyad bin Ilaqah dari Usamah bin Syarik 
bahwa seorang laki-laki dari kaumnya berkata: Seorang A'rabi datang 
menemui Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dan bertanya, "Wahai 
Rasulullah, manusia manakah yang paling baik?" Beliau menjawab: 
"Yaitu, yang paling baik akhlaknya diantara mereka." kemudian ia 
bertanya lagi, "Wahai Rasulullah, haruskah kami berobat?" beliau 
menjawab: "Berobatlah kalian, karena Allah tidak pernah menurunkan 
penyakit, melainkan Allah juga menurunkan obatnya, orang yang 
mengetahuinya akan tahu dan orang yang tidak mengetahuinya akan tidak 
tahu". 

Melihat pada berbagai jalur periwayatan dengan keragaman teks matan 

hadis, maka dapat diketahui bahwa hadis-hadis tersebut diriwayatkan secara bi 

al-ma’na dengan pola penyampaian yang berbeda-beda, hal ini disebabkan karena 

                                                             
237 Arifuddin Ahmad, Metodologi Pemahaman Hadis (Cet.II; Makassar: Alauddin 

University Press, 2013), h. 19. 

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

Musnad al-Ima>m Ah}mad bin H{anbal, Juz 4, h. 278. 
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hadis tersebut menjelaskan tentang pengobatan yang secara umum selalu 

diperlukan oleh ummat untuk menghadapi berbagai macam penyakit. 

Secara subtansial hadis tersebut memiliki tiga makna , yaitu; 1.  ثدََاوَوْا  

(perintah untuk berobat), 2.  ًلاَّ أَىْزَلَ لََُ شِفَاء
ّ
نَّ اَلله ممَْ ًنُِْْلْ دَاءً، ا

ّ
 bahwa) فاَ

sesungguhnya dalam kehidupan ini Allah swt.menurunkan penyakit bersama 

dengan obatnya), 3.  َُل لَُ مَنْ جََِ ، وَجََِ َُ َُ مَنْ ػلَِمَ  manusia yang tau akan obat itu) ػلَِمَ

pasti akan memanfaatkannya). Adapun penjelasan lebih rincinya sebagai berikut: 

ثدََاوَوْا   .1  

Kalimat   ثدََاوَوْا pada penggalan hadis tersebut menggunakan lafal fi'l amr 

(kata perintah) yang memberikan petunjuk sekaligus perintah kepada manusia 

yang sedang mengalami atau mengidap suatu penyakit untuk berobat, tentunya 

dengan obat yang sesuai dengan penyakit yang dialaminya. 

Hamzah Muhammad Qasim dalam kitabnya Manar al-Qari menjelaskan 

bahwa perintah untuk berobat dalam hadis tersebut menunjukkan betapa Islam 

sangat kompleks dalam memperhatikan kesehatan orang-orang mukmin, baik itu 

berupa kesehatan jiwa ataupun kesehatan badannya, begitu pula tanda perhatian 

Islam terhadap hal ini adalah dengan memberikan petunjuk tentang 

pengobatannya.
239

 

لاَّ أَىْزَلَ لََُ شِفَاءً  .2
ّ
نَّ اَلله ممَْ ًنُِْْلْ دَاءً، ا

ّ
 فاَ

Abu al-Hasan al-Hurali menjelaskan kata  ًدَاء atau penyakit sebagai 

sesuatu yang memberikan efek kelemahan dalam diri seseorang serta menjadikan 

orang tersebut merasa hari-harinya berubah dari keindahan menjadi aib/celaan.
240

 

Dalam kitab Faid al-Qadir yang ditulis oleh ‘Abd al-Ra’uf bin Taj al-‘Arifin 

                                                             
239 Hamzah Muhammad Faris, Manar al-Qari Syarh Mukhtasar Sahih al- Bukhari, Juz V 

(Damasyq: Maktabah Dar al-Bayan, 1410 H / 1990 M), h. 208 

240 Abu al-Hasan ‘Ali bin Ahmad bin Hasan al-Tujibi al-Andalusi al- Hurali, Turas Abi 

al-Hasan al-Hurali al-Murakasyi fi al-Tafsir, (Cet. I; al-Ribat: Mansyurat al-Markaz al-Jami‘i li 

al-Bahs al-‘Ilmi, 1418 H / 1997 M), h. 591. 
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menjelaskan tentang maksud dari hadis tentang pengobatan tersebut bahwa, 

‚tidaklah seseorang ditimpa penyakit melainkan penyakit tersebut diturunkan 

padanya bersama dengan obatnya. Demikian pula maksud dari turunnya penyakit 

dengan obat adalah turunnya malaikat yang diutus oleh Allah swt. sebagai 

peletak suatu penyakit dengan obatnya kepada manusia.
241

 Oleh karena itu, kata 

tersebut menunjukkan suatu penegasan bahwa setiap penyakit diturunkan oleh 

Allah swt. bersama dengan obatnya sebagai penyembuh pada setiap penyakit. 

لَُ  .3 لَُ مَنْ جََِ ، وَجََِ َُ َُ مَنْ ػلَِمَ  ػلَِمَ

Maksud dari kata ‚orang yang mengetahuinya akan tahu dan orang yang 

tidak mengetahuinya akan tidak tahu‛ pada hadis tersebut adalah setiap penyakit 

diturunkan bersama dengan obatnya namun terkadang manusia belum 

mengetahui atau ilmu pengetahuan belum menjangkau dan menemukan obat 

tersebut. Oleh karena itu, para ahli dalam ilmu kedokteran dan farmasi selalu 

berusaha untuk terus berkolaborasi dalam mengembangkan produk obat-obatan 

dengan berbagai proses tertentu.
242

 

Andi Muflih dalam tesisnya yang berjudul pengobatan dalam Islam 

mengutip dari perkataan Imam Syafi’i yang mengatakan: 

ديَن وػلَّ امعَة مل تدان, وما وراء ذ  تلغة مجلس.  امؼلَّ ػلمان: ػلَّ امفلَ ملا 
243

 

Artinya:  

 Ilmu itu ada dua, yaitu ilmu fiqih untuk persoalan agama dan ilmu 
kedokteran untuk persoalan badan/jasmani manusia, ilmu selain keduanya 
hanya merupakan bekal menuju ke suatu majlis. 

                                                             
241 ‘Abd al-Ra’uf bin Taj al-‘Arifin bin ‘Àli bin Zain al-‘Abidinal- Haddadi, Faid al-

Qadir Syarh al-Jami‘al-Sagir, Juz II, (Cet. I; Mesir: al- Maktabah al-Tajariyah al-Kubra, 1356 H), 

h. 216. 

242 Mutiara Fahmi Razali, Penggunaan Manusia Sebagai Relawan dalam Ujicoba Obat 

Baru: Kajian Alquran, Hadis dan Kaedah Fiqih, El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga, Vol 4 No 1 

Juni (2021),h. 64, https://www.jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/usrah/article/view/9004/5194, 

diakses pada (31 Desember 2021-00.16) 

243 Andi Muflih, ‚Pengobatan dalam Islam‛, Tesis, (Makassar:UIN Alauddin 

makassar,2013), h. 2 

https://www.jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/usrah/article/view/9004/5194
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Perkataan Imam Syafi’i tersebut memberikan pemahaman tentang 

pentingnya Ilmu Agama dan Ilmu kesehatan atau kedokteran dalam menjelaskan 

problematika kehidupan manusia khususnya dalam hal penyakit. Al-Qur’an dan 

hadis secara literal hanya menjelaskan tentang pengobatan dalam lingkup umum, 

namun untuk spesifikasi dalam usaha pengobatan terhadap penyakit hanyalah 

bisa dilakukan oleh orang-orang yang ahli dalam bidang kesehatan, kedokteran, 

dan juga farmasi untuk menemukan berbagai macam obat dari penyakit-penyakit 

yang muncul. 

2. Interpretasi Intertekstual 

Untuk memperoleh makna subtansi yang kuat dalam memahami hadis, 

salah satu hal yang perlu diperhatiakn adalah mencoba untuk menelusuri adanya 

hubungan suatu teks dengan teks lain, proses ini sering disebut dengan intrpretasi 

intertekstual.
244

 Secara etimologi interteks berasal dari dua kata yaitu ‚inter‛ dan 

‚teks‛, inter berarti jaringan atau hubungan, adapun teks (textus bahasa latin) 

bermakna tenunan, anyaman, penggabungan, susunan, dan jalinan. Dalam proses 

menganalisis suatu hadis dengan pendekatan tekstual, peneliti berusaha untuk 

memahami hadis dengan mempertimbangkan adanya tanawwu’ fi al-hadi>s.245 

Perihal hadis tentang Vaksin Covid-19 yang menjadi fokus peneliti, 

terdapat beberapa riwayat yang lain dan juga ayat dalam al-Qur’an yang menjadi 

pendukung terhadap hadis ini, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh bapak 

abi al-Khuza>mah yaitu sebagai berikut: 

                                                             
244 Arifuddin Ahmad, Metodologi Pemahaman Hadis; Kajian Ilmu Ma’a>ni> al-Hadi>s| 

(Cet.II; Makassar: Alauddin University Press, 2013), h. 89. 

245 Tanawwu’ fi> al-H{adi>s| adalah memahami sebuah hadis dengan memperhatikan hadis 

lain yang masih dalam satu tema dengan hadis yang menjadi objek kajian peneliti. Lihat: 

Arifuddin Ahmad, Metodologi Pemahaman Hadis; Kajian Ilmu Ma‘a>ni> al-H{adi>s|, h. 96. 
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َِ كاَلَ: سَبَ  ، غَنْ أَبِِ خِزَامَةَ، غَنْ أَتَِ ريِِّ ُْ جيَاَ سُفَِْانُ، غَنِ امزُّ رَ، كاَلَ: حَدَّ جيَاَ اجْنُ أَبِِ عَُُ متُْ حَدَّ

كِيهاَ وَدَوَاءً هخََدَ  َ فلَُلتُْ: يََ رَسُولَ اِلله، أَرَأًَتَْ رُقًً وسَْتََْ َِ وَسَلََّّ َْ َ ُ ػلَ َِ ارَسُولَ اِلله ضَلَّّ اللََّّ وَى تِ

لْ حرَُدُّ مِنْ كدََرِ اِلله شَُئْاً؟ كاَلَ: هَِِ مِنْ كدََرِ اِلله. َُ وَثلَُاةً هخََّلِيهاَ، 
246
 

Artinya; 

Ibnu Abu> Umar telah menceritakan kepada kami, Sufya>n telah 
menceritakan kepada kami dari Az-Zuhri dari Abu Khuza>mah dari 
bapaknya ia berkata: Aku bertanya kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wa sallam, "Wahai Rasulullah, bagaimana menurutmu mengenai ruqyah 
yang sering kami gunakan, obat yang sering kami gunakan untuk 
berobat serta pelindung yang sering kami pakai untuk berlindung, 
apakah hal itu dapat menolak taqdir Allah?" Nabi shallallahu 'alaihi wa 
sallam menjawab: "Bahkan hal itu termasuk dari taqdir Allah". 

Hadis tersebut menjelaskan tentang pembenaran Rasulullah terhadap 

pertanyaan sahabatnya mengenai pengobatan ruqyah serta pengobatan dengan 

maksud akar jasmani terlindung dari penyakit. 

Kata َوَثلَُاةً هخََّلِيها َِ  yang bermakna obat penghindar dari وَدَوَاءً هخََدَاوَى تِ

penyakit memberikan indikasi tentang bolehnya bahkan perintah untuk Vaksinasi 

agar tubuh terhindar dari wabah yang sedang terjadi. Ibni Jibri>n dalam kitabnya 

Syarah al-T{aha>wiyyah menjelaskan hadis ini bahwa Allah swt.telah menetapkan 

kepada seseorang bahwa orang tersebut akan mendapatkan penyakit tertentu dan 

juga akan diobati dengan obat yang sesuai dengan penyakitnya, begitu pula 

bahwa suatu penyakit akan hilang dengan suatu sebab tertentu.
247

 

Abu al-Hasa>n Nur al-Di>n dalam kitab Marqa>h al-Mafa>ti>h Syarh Misyka>h 

al-Musa>bi>h menjelaskan kalimat tersebut sebagai suatu bentuk ikhtiar atau usaha 

seseorang dalam menghindari suatu penyakit menular ataupun tidak menular.
248

 

                                                             
246 Muhammad bin ‘Isa> bin Su>rah bin Musa> al-D}iha>k, al-Ja>mi’ al-Kabi>r Sunan al-

Tirmidzi>, Juz 3, (Da>r al-Garb al-Islami>:Beiru>t, 1998), h. 468. Hadis tersebut berkualitas Hasan. 

247 Abdullah bin Abdi al-Rahma>n bin Abdillah bin Ibra>hi>m bin Fahd bin Hamid bin 

Jibri>n, Syarh al-‘Aqi>dah al—T}aha>wiyyah, Juz 30, (tc; tp,tt), h. 11 

248 Abu al-Hasa>n Nur al-Di>n, Marqa>h al-Mafa>ti>h Sayrh Misyka>h al-Musa>bi>h, Juz 1, 

(Cet.I;Da>r al-Fikr: Beiru>t, 1422 H/2002 M), h. 174 
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Hadis lain yang menunjukkan tentang pentingnya pengobatan adalah terdapat 

dalam kitab S{ah}i>h} Muslim, yakni sebagai berikut: 

دُ جْنُ ػِ  رِ، وَأَحَْْ ُِ ا ارُونُ جْنُ مَؼْرُوفٍ، وَأَتوُ امعَّ َُ جيَاَ  نِِ حَدَّ ةٍ، أَخْبَََ ُْ جيَاَ اجْنُ وَ ُسََ، كاَموُا: حَدَّ

، غَنْ جَاجِرٍ، غَنْ رَسُولِ اِلله  تيَْرِ َِ جْنِ سَؼَِدٍ، غَنْ أَبِِ امزُّ ِّ وَ اجْنُ امحَْارِثِ، غَنْ غَحْدِ رَت ُُ رٌو وَ عَُْ

َُ كاَلَ:  َّ َ أَه َِ وَسَلََّّ َْ َ ذَا أُ »ضَلَّّ اُلله ػلَ
ّ
ذْنِ اِلله غَزَّ مِكُِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، فاَ

ّ
اءِ جرََأَ بِِ ضُِةَ دَوَاءُ الدَّ

«وَجَلَّ 
249

 

Artinya; 

Harun bin Ma'ruf dan Abu Ath Thahir serta Ahmad bin 'Isa telah 

menceritakan kepada kami mereka berkata: Ibnu Wahb telah 

menceritakan kepada kami: Amru yaitu Ibnu Al Harit telah 

mengabarkan kepadaku  dari  ' Abdu Rabbih bin Sa'id dari Abu Az Zubair 

dari Jabir dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda: 

"Setiap penyakit ada obatnya. Apabila ditemukan obat yang tepat untuk 

suatu penyakit, maka akan sembuhlah penyakit itu dengan izin Allah 

'azza wajalla". 

Hadis diatas memberikan setidaknya tiga poin yakni; 1. Bahwa penyakit 

yang muncul di dunia ini telah turun bersama dengan obatnya, 2. Obat yang 

dimaksudkan untuk menyembuhkan suatu penyakit harus sesuai dengan penyakit 

tersebut, maka disinilah dipergunakan ilmu kesehatan dan farmasi untuk 

menemukan dan mengembangkan obat, agar tujuan dari obat tersebut 

tersampaikan, 3. Tidak cukup dengan berobat saja, namun semua ikhtiar yang 

kita lakukan harus dikembalikan kepada Allah swt.karena Dia-lah yang 

memberikan penyakit dan Dia pula yang menyembuhkan penyakit tersebut. 

Al-Zarqa>ni> menjelaskan bahwa Allah swt.menjadikan obat sebagai media 

penyembuh dari setiap penyakit, dan ketika Allah memerintahkan kepada 

malaikatnya untuk menurunkan penyakit dan obatnya, maka Allah juga 

menurunkan penutup/penghalang padanya. Maksudnya adalah ketika seorang 

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

Mukhtas}ar Binaql al-‘Adl ‘An al-‘Adl ila> Rasu>lilla>h S{alla>llah ‘Alah wa Sallam, Juz 4 (Beirut: Da>r 

Ih}ya>’ al-Tura>s\ al-‘Arabi>, t.th), h. 1769. 
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pasien meminum obat dari penyakit yang di deritanya, maka ketika itu pula 

penyakit tersebut tidak akan menjangkitinya karena adanya penutup atau 

penghalang dari penyakit tersebut.
250

 

Berdasarkan hadis tersebut dapat dipahami bahwa segala upaya dalam 

mengobati ataupun menanggulangi suatu penyakit tidak boleh terlepas atas 

kehendak Allah swt.dalam proses penyembuhannya. Begitu pula dalam upaya 

vaksinasi yang merupakan bentuk pencegahan atas penularan suatu penyakit 

menular, walaupun para ahli telah berusaha untuk menemukan Vaksin yang 

cocok dengan suatu penyakit namun itu hanyalah sebuah ikhtiar, Allah-lah yang 

memiliki otoritas dalam penyembuhannya, yang jelasnya kita sebagai manusia 

telah melaksanakan segala hal yang diperintahkan oleh Allah dan rasulnya untuk 

berobat. Allah Swt. berfirman dalam QS. al-Syu‘a>ra>’/26: 80: 

  ٍِ وَإذِاَ يَزِضۡثُ فهَُىَ ٌشَۡفٍِ
251 

Terjemahnya; 

Dan apabila aku sakit, maka Dialah yang menyembuhkanku. 

Ayat diatas dan juga ayat sebelum dan sesudahnya menceritakan tentang 

sikap penyerahan diri serta kepasrahan diri Nabi Ibrahim kepada Allah swt. Ibnu 

Katsir menjelaskan ayat tersebut bahwa sikap Nabi Ibrahim dengan perkataan itu 

selain menunjukkan bentuk kepasrahan namun juga menunjukkan bentuk tata 

krama terhadap Allah swt. sebagaimana juga pada kalimat  َخَلِيم اطَ اممُْس ْ دِنََ امصِّّ ُْ  ا

yang juga menunjukkan kalimat akhlak baik kepada-Nya serta menganggap 

bahwa hal tersebut adalah bentuk pengabdian kepada sang Khalik dan juga marah 

                                                             
250 Abu> ‘Abdillah Muhammad bin Abdu al-Baqi> bin Yu>suf bin Ahmad bin Syiha>b al-Di>n 

bin Muhammad al-Zarqa>ni> al-Ma>liki>, Syarh al-Syarqa>ni ‘ala>  al-Muwa>hib al-Dini>yah bi al-

Manhaj al-Mahmudiyyah, Juz 9, (Cet.I;Da>r al-Kita>b al-‘Ilmiyyah, tt, 1417 H/1996 M), h. 357 

251 Kementrian Agama RI, Mushaf al-Azhar, (Cet. I; Bandung: Jabal, 2010), h. 370. 
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atas suatu penyakit yang diderita adalah suatu tindakan yang menggurkan nilai 

akhlak kepada Allah swt.
252

 

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami dua aspek penting yakni; 

pertama, Aspek kesehatan/pengobatan, bahwa setiap penyakit yang Allah 

swt.turunkan ke muka bumi ini bersama dengan obatnya maka usaha untuk 

berobat adalah unsur penting untuk mencapai kesehatan. Kedua, Aspek Theologi, 

bahwa seorang hamba harus yakin bahwa Allah swt. yang menurunkan penyakit 

dan Dia pula yang menyembuhkan penyakit tersebut, kesembuhan seseorang dari 

suatu penyakit tidak boleh dilepaskan dari aspek kekuasaan Allah dan izinnya. 

Surah asy-Syu’ara> ayat 80 menjelaskan tentang hakikat penyembuh sebenarnya 

adalah Allah swt. 

3. Interpretrasi Kontekstual 

Interpretasi kontekstual adalah suatu metode dalam memahami matan 

hadis yaitu dengan pendekatan asba>b wuru>d al-h{adi>s| (kondisi tempat rasul, tokoh 

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

dalam kondisi kekinian.  

Adapun hadis yang menjadi objek kajian peneliti adalah:  

جيَاَ الَِْجْلحَُ، غَنْ زِيََدِ جْنِ ػِلَاكةََ، غَنْ أُسَا مٍ، حَدَّ جيَاَ مُطْؼَةُ جْنُ سَلاَّ مَةَ جْنِ شَرًِمٍ رَجُلٌ مِنْ حَدَّ

، فلََالَ: يََ رَسُولَ اِلله، أَيُّ ام  َ َِ وَسَلََّّ َْ َ لََ رَسُولِ اِلله ضَلَّّ اُلله ػلَ
ّ
، كاَلَ: جَاءَ أَغْرَابٌِِّ ا َِ يَّاسِ كوَْمِ

نُْمُْ خُللًُا " ثَُُّ كاَلَ: يََ رَسُولَ اِلله، أَهخََدَاوَى؟ كاَلَ: " ؟ كاَلَ: " أَحْس َ نَّ اَلله ممَْ  خَيْرٌ
ّ
ثدََاوَوْا، فاَ

لَُ  لَُ مَنْ جََِ ، وَجََِ َُ َُ مَنْ ػلَِمَ لاَّ أَىْزَلَ لََُ شِفَاءً، ػلَِمَ
ّ
.ًنُِْْلْ دَاءً، ا

253
 

Artinya: 

Mush'ab bin Sallam Telah menceritakan kepada kami , Al Ajlah Telah 
menceritakan kepada kami, dari Ziyad bin Ilaqah dari Usamah bin Syarik 

                                                             
252 Abu> al-Fada>’i Isma>‘il bin ‘Amr bin Katsi>r al-Quraysi> al-Bas{ri>, Tafsi>r al-Qur’a>n al-

‘adzi>m Ibnu Katsi>r, Juz 6, (Cet.I; Da>r Kita>b ‘ilmiyah:Beiru>t,1419 H), h. 132. 

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

Musnad al-Ima>m Ah}mad bin H{anbal, Juz 4, h. 278. 
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bahwa seorang laki-laki dari kaumnya berkata: Seorang A'rabi datang 
menemui Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dan bertanya, "Wahai 
Rasulullah, manusia manakah yang paling baik?" Beliau menjawab: 
"Yaitu, yang paling baik akhlaknya diantara mereka." kemudian ia 
bertanya lagi, "Wahai Rasulullah, haruskah kami berobat?" beliau 
menjawab: "Berobatlah kalian, karena Allah tidak pernah menurunkan 
penyakit, melainkan Allah juga menurunkan obatnya, orang yang 
mengetahuinya akan tahu dan orang yang tidak mengetahuinya akan tidak 
tahu". 

Berdasarkan hadis tersebut dapat diketahui bahwasanya asbabul wurud 

hadis tersebut adalah ketika sahabat Usamah bin Sarik menyaksikan seorang 

laki-laki dari kaumnya menghadap serta bertanya kepada Rasulullah tentang 

kriteria manusia yang paling baik, maka Rasulullah menjawab bahwa manusia 

yang paling baik itu adalah mereka yang paling baik akhlaknya. Kemudian laki-

laki tersebut bertanya kembali tentang keharusan berobat, Nabi pun menjawab 

dengan anjuran berobat, dan menjelaskan bahwasanya penyakit yang Allah 

turunkan di muka bumi bersama dengan obat/penyembuhannya, namun 

terkadang ilmu atau akal manusia belum mendapatkan atau menjangkau obat 

tersebut. 

Abdul Kari>m al-Khadi>ri dalam kitab Syarh Jawa>mi’ al-Akhba>r 

menjelaskan bahwa sesuatu hal yang tidak perlu diragukan lagi Allah swt. 

menurunkan penyakit dengan obatnya masing-masing, namun terkadang 

beberapa orang mengetahui obat tersebut dan juga banyak yang tidak 

mengetahuinya. Oleh karena itu, jangan pernah berputus asa untuk sembuh dari 

penyakit apapun itu, dengan syarat selalu bertawakkal dan berharap kepada Allah 

untuk kesembuhannya.
254

 Hal senada juga dijelaskan dalam kitab Bihjatu al-

Qulu>b al-Abra>r wa Qurratu ‘Uyu>n al-Akhya>r bahwa segala penyakit dalam dan 

luar manusia memiliki obatnya masing-masing untuk memerangi dan 

                                                             
254 Abdul Kari>m al-Khadi>ri, Syarh Jawa>mi’ al-Akhba>r, Juz 8, (td), h. 18 
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menghindarkan dari hal yang belum terjadi serta menghilangkan apapun yang 

telah terjadi ataupun menguranginya.
255 

Al-Qast}ala>ni juga mengomentari tentang hadis tersebut bahwa Allah swt. 

tidak akan menimpakan suatu penyakit kepada seseorang melainkan Dia 

memberikan obat baginya atau wahyu dari-Nya dengan perantara malaikat yang 

dititipkan untuk pengobatan kepada makhluk bumi.
256  

Namun hal yang berbeda dikemukakan oleh al-Turmidzi tetang 

pembolehan atau anjuran berobat dalam pandangan orang-orang sufi. Mereka 

(orang sufi) menganggap bahwa ketika manusia diperhadapkan oleh suatu 

penyakit maka mereka harus menerima apapun yang telah diberikan oleh Allah 

swt.baik itu suatu kenyamanan ataupun suatu kesengsaraan serta tidak halal 

baginya untuk mengobati penyakit tersebut.
257

 Sikap orang sufi tersebut 

bukanlah secara mutlak sebuah kesalahan, namun mereka beranggapan demikian 

sebagai wujud cintanya kepada Allah swt. sehingga dapat menerima apapun yang 

diberikan bahkan menikmati suatu cobaan diberikan padanya. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat peneliti memahami bahwa segala 

penyakit yang Allah swt turunkan dimuka bumi ini turun bersama dengan 

obatnya. Dalam pembahasan sebelumnya tentang mekanisme kerja obat, salah 

satu fungsi obat adalah sebagai pencegah dari keadaan patologis penyakit seperti 

vaksin dan serum. Hadis tersebut ketika ditarik dalam konteks kekinian dengan 

peristiwa yang telah terjadi yaitu menyebarnya wabah Covid-19, maka salah satu 

                                                             
255 Abdu al-Rahma>n bin Na>s}ir bin Abdullah bin Na>s}ir bin Hamid A>li Sa‘id, Bihjatu 

Qulu>b al-Abra>r wa Qurratu ‘Uyu>n al-Akhya>r fi> Syarh Jawa>mi’ Al-Akhba>r, Juz 1, (Cet.I; Da>r 

Nasyi>r:t.t, 1422 H/2002 M), h. 147 

256 Ahmad bin Muhammad bin Abi> bakr bin Abdu al-Malik al-Qist}ala>ni>,dkk, Irsya>du al-

Sari> li Syarh Sahi>h al-Bukha>ri,> Juz 8, (Cet.7;al-Mutba’atu al-Kubra> al-Amiri>yah:Mesir, 1323 H), 

h. 360  

257 Ibn Bita>l Abu al-Hasan ‘Ali> bin Khallaf bin ‘Abdu al-Malik, Syarh Sahi>h al-Bukha>ri 

li Ibn Bita>l, Juz 9, (Cet.II;Maktabah al-Rasyid:Riyadh, 1423 H/2003 M),h. 394 
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langkah pemerintah dalam menekan penyebaran virus ini adalah mengadakan 

upaya Vaksinasi kepada masyarakat atau sering disebut dengan vaksin Covid-19. 

Oleh karena itu, secara tersirat hadis tersebut telah memerintahkan kepada 

manusia untuk ber-Vaksin. 

Namun pada awal mula peluncuran Vaksin Covid-19 tersebut, terdapat 

berbagai polemik yang terjadi di antaranya anggapan bahwa Vaksin yang 

dikeluarkan memiliki kandungan babi. Hal ini tentunya menjadi peringatan untuk 

tidak berobat dengan zat yang haram, sebagaimana dalam sabda Nabi saw. 

diriwayatkan oleh Abu Darda dalam kitab sunan Abu Da>wud, yakni: 

اغَِلُ جْنُ غَََّاشٍ،  سََْ
ّ
نََ ا ارُونَ، أَخْبَََ َُ جيَاَ ٍزًَِدُ جْنُ  ، حَدَّ دُ جْنُ غُحَادَةَ اموَْاسِعِيُّ جيَاَ مُحَمَّ غَنْ جؼَْلحََةَ حَدَّ

رْدَاءِ، كاَلَ: كاَلَ  رْدَاءِ، غَنْ أَبِِ الدَّ ، غَنْ أُمِّ الدَّ رَانَ الَِْهطَْارِيِّ ، غَنْ أَبِِ عُِْ ِ  جْنِ مُسْلٍَِّ رَسُولُ اللََّّ

 : َ َِ وَسَلََّّ َْ َ وَاءَ، وَجَؼَلَ مِكُِّ دَاءٍ دَوَاءً فتَدََاوَوْا وَلَا ثدََاوَوْا »ضَلَّّ اُلله ػلَ اءَ وَالدَّ َ أَىْزَلَ الدَّ نَّ اللََّّ
ّ
ا

رَامٍ  بَِِ
258

 

Artinya:  

Muhammad bin 'Ubadah Al Wasithi telah menceritakan kepada kami 
Yazid bin Harun telah menceritakan kepada kami Isma'il bin 'Ayyasy 
telah mengabarkan kepada kami dari Tsa'labah bin Muslim dari Abu 
Imran Al Anshari dari Ummu Ad Darda dari Abu Ad Darda ia berkata: 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: Sesungguhnya Allah 
telah menurunkan penyakit dan obat, dan menjadikan bagi setiap penyakit 
terdapat obatnya, maka berobatlah dan jangan berobat dengan sesuatu 
yang haram"! (HR.Abu Dawud). 

Hadis diatas memberikan peringatan kepada manusia agar menghindari 

obat-obatan yang memiliki kandungan yang berasal dari zat haram seperti babi. 

Namun, dilain hal dalam firman Allah swt. QS. Al-Baqarah/2: 219: 

آ أكَۡبزَُ يٍِ ََّفۡ ۞ٌسَۡ  ًَ هُ ًُ فِعُ نِهَُّاسِ وَإثِۡ آ إثِۡىٞ كَبٍِزٞ وَيَََُٰ ًَ سِزِِۖ قمُۡ فٍِهِ ٍۡ ًَ زِ وَٱنۡ ًۡ ٍِ ٱنۡخَ نىَُكََ عَ َٔ اۗ عِهِ ٔ  ًَ

ٌَ  وٌََسۡ  ثِ نعَهََّكُىۡ جحَفَكََّزُو ُ نكَُىُ ٱلٌَََٰۡٓ ٍُ ٱللََّّ نِكَ ٌبٍَُِّ ٌَِۖ قمُِ ٱنۡعفَۡىَۗ كَذََٰ نىَُكََ يَاذاَ ٌُُفِقىُ َٔ  ٔ
259 

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

Azdi al-Sijista>ni>, Sunan Abi> Da>wud, Juz 4, h. 7. 

259 Kementrian Agama RI, Mushaf al-Azhar, (Cet. I; Bandung: Jabal, 2010), h. 34. 
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Terjemahannya: 

Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang khamar dan judi. 
Katakanlah, pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat 
bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar dari pada manfaatnya. Dan 
mereka menanyakan kepadamu (tentang) apa yang (harus) mereka 
infakkan. Katakanlah, kelebihan (dari apa yang diperlukan). Demikianlah 
Allah menerangkan ayat- ayat-Nya kepadamu agar kamu memikirkan. 

Berdasarkan ayat tersebut pada dasarnya menjelaskan tentang adanya 

manfaat dari khamr ataupun makanan yang telah diharamkan yang lain, namun 

dosa yang dibebankan padanya lebih besar dari pada manfaatnya. Hal ini 

memberikan indikasi adanya sedikit manfaat dalam obat-obatan yang memiliki 

zat haram seperti babi. Namun, dalam penggunaannya perlu dibatasi dan 

bersyarat. Dalam kaidah Ushul Fiqh menyatakan: 

امضرورات ثخِح اممَْحْظُورَات
260

 

Artinya: 

Dalam keadaan gawat darurat, dibolehkan melakukan perkara yang 
diharamkan 

Nur Asia Hamzah dalam jurnalnya berjudul ‚Darurat Membolehkan Yang 

Dilarang‛ menjelaskan tentang batasan darurat yang memperbolehkan sesuatu 

yang diharamkan. Mengutip dari kitab al-Muqni’, bahwa darurat adalah suatu 

keadaan yang berkaitan dengan kecemasan terhadap kematian saja. Sedangkan 

menurut imam Ahmad bin Hanbal menjelaskan bahwa keadaan darurat dapat 

berlaku apabila seseorang meyakini bahwa apabila dia tidak memakan sesuatu 

yang haram tersebut maka nyawanya akan terancam.
261

 

                                                             
260 Muhammad ‘Ami>m al-Ihsa>n al-Mujaddadi> al-Barkati>, Qawa>’id al-Fiqh, (Cet.I; al-

Sadf bibalsyarzi>:Kara>tasyi, 1407 H/1986 M),h. 89 

261 Nur Asia hamzah, ‚Darurat Membolehkan Yang dilarang‛, Jurnal Pilar: Jurnal kajian 

islam kontemporer, Vol 11 No 2 (2020), h. 33. 

https://journal.unismuh.ac.id/index.php/pilar/article/view/4920/3265 (Diakses pada 20 Januari 

2022-02.10 wita) 

https://journal.unismuh.ac.id/index.php/pilar/article/view/4920/3265
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Adapun batasan-batasan terkait dengan keadaan darurat adalah sebagai 

berikut:
262

 

1. Keadaan darurat tersebut merupakan hal yang ada, bukan berupa spekulatif 

ataupun imajinatif. 

2. Tidak ada jalan lain (yang secara syar’i dibolehkan) kecuali dengan sesuatu 

yang haram tersebut. 

3. Terpenuhi udzur yang membolehkan jalan sesuatu yang diharamkan. 

4. Tidak bertentangan pada prinsip-prinsip Islam. 

5. Penggunaan sesuatu yang diharamkan hanya berlaku sampai batas untuk 

bertahan saja. 

Oleh karena itu, kalaupun kandungan dalam Vaksin Covid-19 yang 

digunakan terdapat zat yang haram maka hal tersebut tidak menjadi masalah 

dalam penggunaannya, mengingat suatu keadaan darurat dengan angka kematian 

yang banyak akibat virus ini. Begitu pula vaksin yang dibuat adalah hasil 

penelitian dan analisis dari para ahli kesehatan. Namun, dalam keputusan Majelis 

Ulama Indonesia (MUI) Nomor: 14 Tahun 2021 tentang, ‚Hukum Penggunaan 

Vaksin Covid-19 Produk Astrazeneca‛. secara jelas telah menyatakan tentang 

kebolehan untuk penggunaan Vaksin tersebut.
263

 

Dalam kacamata Islam ber-vaksin adalah suatu bentuk ikhtiar dalam 

proses penyembuhan atau menghindarkan diri dari virus Covid-19, menurut 

peneliti senada dengan hadis Nabi tentang perintah berobat tersebut. Karena 

untuk memperoleh فَاء  maka perlu proses ikhtiar yaitu dengan (kesembuhan) امشِّ

وَاء  dengan kunci utama selalu berharap dan ,(pengobatan/Vaksinasi) الدَّ

bertawakkal kepada sang penyembuh yaitu Allah swt. Peneliti berpendapat 

                                                             
262 Nur Asia hamzah, ‚Darurat Membolehkan Yang dilarang‛, h. 33. 

263 Lihat, Fatwa MUI Nomor: 14 Tahun 2021 tentang, ‚Hukum Penggunaan Vaksin 

Covid-19 Produk Astrazeneca‛. 
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bahwa secara subtantif hadis tersebut membahas tentang anjuran untuk 

Vaksinasi, maka dengan melaksanakan Vaksin Covid-19 juga termasuk dalam 

kategori menjalankan sunnah Nabi Muhammad saw.  

B. Implikasi Hadis tentang Vaksin  

Kebijakan pemerintah dalam program vaksinasi berfungsi untuk menahan 

penyebaran virus covid-19 dengan maksud agar dapat meningkatkan imunitas 

masyarakat dalam melawan virus ini. Pada beberapa negara program ini telah 

direalisasikan dengan metode masing-masing, begitu pula di Indonesia program 

ini telah terlaksana dengan berbagai tahapan objek vaksinasi yang dilakukan, 

mulai dari kalangan tenaga kesehatan, pemerintahan, ASN, dan juga masyarakat 

secara umum. Tentunya dengan program vaksin covid-19 ini akan memberikan 

implikasi kepada masyarakat khususnya dalam aspek kesehatan, psikologi, dan 

Theologi. 

Dilansir dari media online  yang bertajuk ‚Vaksin Covid-19: Efektivitas 

dan Akseptabilitas‛, Prof. Tjandra Yoga Aditama (Guru besar Paru-paru FKUI) 

menyatakan bahwa vaksinasi merukapan salah satu kunci dalam menanggulangi 

Covid-19, yaitu dengan efek memberikan kekebalan tubuh kepada masyarakat. 

Dengan ini pula negara-negara di dunia, badan internasional, pakar dan 

perusahaan yang memproduksi berupaya agar vaksin dapat tersedia. Lanjut Prof. 

Tjandra Yoga Aditama mengungkapkan bahwa dalam hasil uji klinisnya ada tiga 

hal yang perlu diperhatikan. Pertama, tentang berapa besar tingkat efektifitas 

proteksinya, maksudnya dari mereka yang telah divaksin akan dilihat apakah 

benar-benar terlindungi dan tidak jatuh sakit, kedua berapa perlindungan dalam 
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tubuh tersebut bertahan setelah divaksin, ketiga keamanan dari vaksin, jangan 

sampai setelah diisuntik muncul gangguan kesehatan lain yang lebih serius.
264 

Media online lainnya juga dijelaskan bahwa ada lima macam vaksin yang 

digunakan di Indonesia dengan efektivitas yang berbeda. Pertama, Sinovac 

berdasarkan pernyataan BPOM vaksin jenis ini memiliki kemanjuran mencapai 

65,3%,  Kedua,  AstraZeneca efektivitasnya sebesar 62,1%, Ketiga,  Sinopharm 

efektifitasnya sebesar 78% dengan hasil uji klinis di Uni Emirate Arab dengan 

melibatkan lebih dari 42.000 subjek, Ke-empat Moderna  dengan efikasi 

mencapai 94,1% untuk Usia 18-65 tahun sedangkan 86,4 % untuk usia 65 tahun, 

Kelima Pfizer merupakan vaksin buatan Amerika Serikat dengan efikasi sebesar 

95,5-100 %.
265 

Untuk mengetahui efektivitas vaksinasi covid-19 di Indonesia, perhatikan 

grafik berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
264 Tjandra Yoga Aditama, bertajuk ‚Vaksin Covid-19: Efektivitas dan Akseptabilitas‛, 

SINDONEWS.COM, 17 November 2020, https://nasional.sindonews.com/read/234302/18/vaksin-

covid-19-efektivitas-dan-akseptabilitas-1605528708/ (Diakses pada 20 Januari 2022-22.26 wita) 

265 Fitra Moerat Ramadhan, ‚Efektifitas 5 Vaksin Covid-19 di Indonesia, dari Sinovac 

sampai Pfizer‛, TEMPO.CO, 6 September 2021, https://grafis.tempo.co/read/2795/efektifitas-5-

vaksin-covid-19-di-indonesia-dari-sinovac-sampai-pfizer, (Diakses pada 20 Januari 2022-22.59 

wita) 

https://nasional.sindonews.com/read/234302/18/vaksin-covid-19-efektivitas-dan-akseptabilitas-1605528708/
https://nasional.sindonews.com/read/234302/18/vaksin-covid-19-efektivitas-dan-akseptabilitas-1605528708/
https://grafis.tempo.co/read/2795/efektifitas-5-vaksin-covid-19-di-indonesia-dari-sinovac-sampai-pfizer
https://grafis.tempo.co/read/2795/efektifitas-5-vaksin-covid-19-di-indonesia-dari-sinovac-sampai-pfizer
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Sumber: Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal 

Berdasarkan hasil olah statistik vaksinasi (terutama dosis 2) memberikan 

efek yang signifikan pada kasus meningkatnya, kematian dan kesembuhan 

Covid-19. Dampak tersebut kepada kesembuhan lebih tinggi dari pada 

meningkatnya kasus penyebaran dan kematian. Begitu pula sebaliknya, dampak 

vaksinasi terhadap kematian akibat covid-19 lebih rendah dibandingkan 

menigkatnya kasus angka kematian pasien. 
266

 

Namun, dibalik manfaat yang diberikan oleh vaksin tersebut, terdapat 

pula efek samping yang ditimbulkan. Dilansir dari media online ‚Halodoc‛, 

terdapat beberapa efek samping yang ditimbulkan oleh vaksin covid-19 seperti; 

demam ringan, nyeri atau kemerahan di bekas suntikan, mudah merasa lelah dan 

lemas, sakit kepala, serta nyeri otot dan sendi di area bekas suntikan, begitu pula 

terkadang memberikan efek samping berupa alergi.
267

 Bahkan dibeberapa media 

mengabarkan bahwa terdapat kasus kematian yang terjadi setelah vaksinasi.
268

 

Efek samping yang ditimbulkan oleh vaksin covid-19 terjadi karena reaksi alami 

dari sistem imun tubuh. Hal ini terjadi karena kandungan vaksin memberitahu 

tubuh untuk membuat antibodi atas masuknya protein lonjakan (spike protein) 

virus corona (pada vaksin mRNA) atau virus yang dilemahkan.
269 

                                                             
266 Dedi Junaedi, dkk, ‚Menguji Efektivitas Vaksinasi Covid-19 di Indonesia‛, Reslaj: 

Religion Education Social Laa Roiba Journal, Vol 4 No 1 (2022), h. 139. 

http://www.journal.laaroiba.ac.id/index.php/reslaj/article/view/537, (Diakses pada 20 Januari 

2022-23.26 wita) 
267 Rizal Fadli, ‚Inilah berbagai efek samping vaksin covid-19 yang umum terjadi‛, 

Halodoc, 8 Februari 2022. https://www.halodoc.com/artikel/inilah-berbagai-efek-samping-vaksin-

covid-19-yang-umum-terjadi, (Diakses pada 2 Mei 2022 – 21.49 wita) 
268 Lihat, Detiknews, ‚Dalam sepekan 3 pelajar SD di Jatim meninggal usai divaksin 

covid-19‛, 4 Januari 2022. https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5883689/dalam-sepekan-3-

pelajar-sd-di-jatim-meninggal-usai-divaksin-covid-19/1. (Diakses 2 Mei 2022 – 22.13 wita). 
269 Adi Maulana, ‚Sebab muncul efek samping usai vaksin covid-19 menurut sains‛, 

CNN Indonesia, 5 Agustus 2021. https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20210805131504-

199-676769/sebab-muncul-efek-samping-usai-vaksin-covid-19-menurut-sains. (Diakses pada 2 

Mei 2022 – 22.28 Wita). 

http://www.journal.laaroiba.ac.id/index.php/reslaj/article/view/537
https://www.halodoc.com/artikel/inilah-berbagai-efek-samping-vaksin-covid-19-yang-umum-terjadi
https://www.halodoc.com/artikel/inilah-berbagai-efek-samping-vaksin-covid-19-yang-umum-terjadi
https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5883689/dalam-sepekan-3-pelajar-sd-di-jatim-meninggal-usai-divaksin-covid-19/1
https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5883689/dalam-sepekan-3-pelajar-sd-di-jatim-meninggal-usai-divaksin-covid-19/1
https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20210805131504-199-676769/sebab-muncul-efek-samping-usai-vaksin-covid-19-menurut-sains
https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20210805131504-199-676769/sebab-muncul-efek-samping-usai-vaksin-covid-19-menurut-sains
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Dalam kacamata Islam  keberadaan obat/vaksin merupakan bahagian dari 

rahmat Allah swt. yakni sebagai bukti cinta-Nya kepada hamba-hamba-Nya. 

Oleh karena itu, hal ini berdampak pada aspek psikologis manusia agar tidak 

cepat berputus asa ketika datang suatu penyakit padanya. Sebagaimana firman 

Allah swt. dalam QS. Yusuf 12:87 : 

ًَّ ٱذۡهَبىُاْ فحَحََسَّسُىاْ يٍِ ٌىُسُفَ وَأخٍَِهِ وَلََ جاَيْۡ  بَُِ ِِۖ إََِّهُۥ  لََ ٌاَيْۡ ٌََٰ وۡحِ ٱللََّّ سُىاْ يٍِ رَّ َٔ سُ يٍِ ٔ  َٔ  ٔ

  ٌَ فِزُو ِ إلََِّ ٱنۡقىَۡوُ ٱنۡكََٰ وۡحِ ٱللََّّ رَّ
270  

Terjemahannya: 

Wahai anak-anakku! Pergilah kamu, carilah (berita) tentang Yusuf dan 
saudaranya dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. 
Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah, hanyalah orang-orang 
yang kafir. 

Ayat tersebut memberikan peringatan kepada manusia agar tidak cepat 

berputus asa dalam setiap problematika kehidupan. Dalam konteks kekinian 

dengan menyebarnya virus covid-19 maka sebagai ummat Islam yang taat 

seharusnya melakukan berbagai usaha dalam menghindari diri dari virus tersebut 

seperti melakukan vaksinasi. Berdasarkan hadis Nabi Saw tentang perintah ber-

vaksin dijelaskan bahwa wabah ini didatangkan oleh-Nya bersama dengan 

obatnya, dan Allah swt. menjanjikan kepada manusia yang melakukan 

pengobatan/vaksinasi dengan penyembuhan dengan syarat selalu berprasangka 

baik dan selalu mengharap kesembuhan kepada-Nya. 

Berdasarkan uraian diatas, peneliti berkesimpulan bahwa hadis tentang 

peritah berobat tersebut memiliki implikasi terhadap aspek kesehatan, psikologis 

serta Theologi. Dengan memandang dan memahami hadis tersebut, ummat Islam 

dapat lebih yakin tentang pentingnya vaksin covid-19 dalam kesehatan yang 

berdampak pada rasa aman setelah melakukannya, rasa aman tersebut berdampak 

                                                             
270 Kementrian Agama RI, Mushaf al-Azhar, (Cet. I; Bandung: Jabal, 2010), h. 246. 
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pada psikologi manusia untuk menghindari perasaan takut dari virus covid-19, 

disamping itu ummat Islam akan lebih meyakini bahwa Allah swt. maha 

penyembuh dari segala penyakit yang ada di bumi ini. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya dapat dibuat beberapa 

poin kesimpulan sebagai jawaban dari beberapa sub masalah yang dibahas dalam 

penelitian sebagai berikut: 

1. Hadis yang menjadi objek penelitian tentang vaksin covid-19 yang berkaitan 

dengan hadis perintah berobat mencapai 12 jalur periwayatan yang terdapat 

dalam al-kutub al-tis’ah. Sedangkan sanad hadis yang menjadi objek kajian 

peneliti merupakan hadis d{a‘i>f , namun setelah peneliti melakukan i‘tiba>r al-

hadis ternyata terdapat keterlibatan al-Bukha>ri> dalam proses penyebaran 

hadis tersebut. Berangkat dari hal tersebut maka peneliti menilai bahwa 

kualitas hadis tersebut naik menjadi hasan li gairih, sehingga dapat dapat 

dijadikan hujah. 

2. Adapun terkait dengan kandungan hadis, peneliti berkesimpulan bahwa hadis 

yang peneliti kaji berkaitan dengan perintah berobat memiliki keterkaitan 

dengan vaksin covid-19, hal ini disebabkan karena berdasarkan hasil 

penelitian, term-term yang berkaitan dengan objek penelitian mengandung 

makna obat-obatan atau pengobatan. Sedangkan dalam ilmu farmakologi 

salah satu fungsi obat adalah untuk memberikan antibodi atau perlindungan 

tubuh terhadap penyakit yang berpotensi menular. Serta menurut peneliti 

secara subtansial dengan melakukan vaksinasi seorang hamba telah termasuk 

dalam kategori melaksanakan sunnah Nabi Muhammad Saw. 

3. Hadis tentang peritah berobat tersebut memiliki implikasi terhadap aspek 

kesehatan, psikologis serta Theologi. Dengan memandang dan memahami 

hadis tersebut, ummat Islam dapat lebih yakin tentang pentingnya vaksin 
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covid-19 dalam kesehatan yang berdampak pada rasa aman setelah 

melakukannya, rasa aman tersebut berdampak pada psikologi manusia untuk 

menghindari perasaan takut dari virus covid-19, disamping itu ummat Islam 

akan lebih meyakini bahwa Allah swt. maha penyembuh dari segala penyakit 

yang ada di bumi ini. 

B. Implikasi 

Peneliti berharap agar penelitian ini dapat memberikan kontribusi kepada 

berbagai kalangan agar dapat mengetahui bagaimana hadis memandang tentang 

vaksin covid-19. Peneliti berusaha menjelaskan secara jelas terkait hadis tetang 

perintah berobat dan keterkaitannya dengan vaksin covid-19. Dengan mengkaji 

melalui pendekatan ma‘a>ni al-h{adi>s|, skripsi ini diharapkan bermanfaat dan dapat 

memberikan kontribusi kepada masyarakat dan pemerintah dalam penerapan 

kebijakan vaksinasi terhadap wabah yang terjadi yaitu covid-19.  

Peneiliti berasumsi bahwa dengan memandang dan memahami hadis 

tersebut, ummat Islam dapat lebih yakin tentang pentingnya vaksin covid-19 

dalam kesehatan yang berdampak pada rasa aman setelah melakukannya, rasa 

aman tersebut berdampak pada psikologi manusia untuk menghindari perasaan 

takut dari virus covid-19 karena terkadang ummat Islam akan lebih yakin dalam 

menerapkan suatu amalan atau perbuatan apabila terdapat dalil baik al-Qur’an 

atau Hadis yang membahasnya.  

Dalam penelitian ini tentunya masih banyak keterbatasan dalam 

kajiannya, maka dari itu peneliti mengharapkan saran dan kritik yang 

membangun dari segenap pembaca agar penelitian terkait vaksin covid-19 ini 

dapat lebih lengkap dan sempurna dari pembahasan sebelumnya. 
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