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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 ا  

 Kasrah i   I ا  

 d}ammah u   U ا  

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 
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Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fath}ah dan ya>’ Ai a dan i ى ى  

 fath}ah dan wau Au a dan i ى و  

Contoh: 

ك ي ف     :  kaifa 

ل  haula : ه و 

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 

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

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

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

Contoh: 

ات     ma>ta : م 

ى  م   <rama: ر 

  qi>la: ق ي ل  

ت   و   yamu>tu: ي م 

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]. 
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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: 

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

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

ة   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: 

بَّنا    <rabbana : ر 

ي نا    ن جَّ  : najjaina> 

ق    al-h}aqq : ا ل ح 

ن ع م     : nu‘‘ima 

 aduwwun‘ : ع د و  

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

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

Contoh: 

 Ali@ (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)‘ : ع ل ي  

ب ي    Arabi@ (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)‘ : ع ر 
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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 (-). 

Contoh: 

س    al-syams (bukan asy-syamsu) : ا لشَّم 

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

 al-falsafah :  ا ل ف ل س ف ة  

 al-bila>d:  ا ل ب لا د  

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: 

ن   و  ر   ta’muru>n :  ت أ م 

ء    ‘al-nau :  ا لنَّو 

ء    ’syai :  ش ى 

ت   ر   umirtu :  أ م 

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 
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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 

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: 

ي ن  الل     billa>h ب االل    di>nulla>h د 

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

ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: 

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

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 
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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  

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 

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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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 
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ABSTRAK 

Nama : Wilda Yusmasari 

Nim : 30700119009 

Prodi : Ilmu Hadis 

Fakultas : Ushuluddin dan Filsafat 

Judul : Overthinking Perspektif Hadis Nabi saw. (Suatu Kajian Ma‘a>nil  
  al-H{adi>s\) 

 

Skripsi ini berjudul dengan Overthinking Perspektif Hadis Nabi saw. (Suatu 
Kajian Ma‘a>ni> al-H{adi>s\). Adapun fokus kajian peneliti yaitu pada hadis Nabi saw  
riwayat Ahmad bin Hanbal. Tujuan Penelitian ini untuk: 1) untuk mengetahui 
kualitas hadis tentang overthinking, 2) untuk mengetahui kandungan hadis tentang 
overthinking, 3) untuk mengetahui implikasi hadis tentang overthinking. 

Peneliti menggunakan pendekatan ilmu hadis yaitu ilmu Ma‘a>nil H{adi>s\ dan 
psikologi. Penelitian ini merupakan penelitian yang berbasis penelitian pustaka 
(library research) yang tergolong sebagai penelitian kualitatif yang bersifat 
deskriptif. Data yang diperoleh berasal dari kitab-kitab hadis serta berbagai kitab 
atau literatur yang berkaitan dengan objek penelitian. 

Setelah melakukan penelitian, hasilnya menunjukkan bahwa hadis tentang 
overthinking yang menjadi objek penelitian ditemukan 16 jalur sanad yang masing-
masing diriwayatkan oleh al-Bukha>ri, al-Tirmiz\i>, al-Nasa>’i>, Abu> Da>wud, dan Ah}mad  
bin H}anbal. Hadis tentang Overthinking yang menjadi objek penelitian yang 
diriwayatkan oleh Ahmad bin H{anbal melalui jalur Hasyim sanad dinilai ha}san 
dengan alasan terdapat periwayat yang dinilai kurang d}a>bit yaitu Amr bin Abi Amr. 
Sedangkan matan hadisnya dinilai terhindar dari sya>z\ dan ‘illa>t. Namun setelah 
dilihat pada i‘tiba>r, al-Bukha>ri> juga meriwayatkan dari ‘Amr bin Abi> ‘Amr. 
Berdasarkan hal tersebut hadis yang menjadi objek penelitian dinilai sebagai hadis 
yang berstatus s}ah}i>h} li gairihi, karena sanadnya dinilai bersambung, perawinya 
dinilai ‘adl, namun kurang ked}a>bit}annya, serta terhindar sya>z\ dan ‘illa>t. Sedangkan 
dari segi kandungan hadis dapat dipahami bahwa pada perang Khaibar Nabi saw. 
senantiasa berdoa agar terhindar dari berbagai hal, salah satunya adalah dari 
kecemasan dan lainnya serta dapat dipahami bahwa overthinking merupakan efek 
dari kecemasan secara berlebihan yang muncul karena adanya keinginan yang sangat 
kuat terhadap diri manusia.  

Overthinking berimplikasi pada dua aspek yaitu dampak yang ditimbulkan 
dan juga langkah solutif yang dapat dilakukan sebagai sebuah upaya pencegahan 
atau penanganan. Dampak dari overthinking secara garis besar dapat dibagi menjadi 
dua, yaitu dampak psikis dan dampak fisik, begitupun dengan pencegahannya, yaitu 
pencegahan secara psikologi dan pencegahan secara Islam. Terkait dengan 
overthinking masih sangat dibutuhkan kajian yang mendalam utamanya pada faktor-
faktor terjadi overthinking, bentuk-bentuk overthinking dan secara umum diperlukan 
kajian lanjutan berkaitan penyakit-penyakit psikologis, seperti insecurity dan 
anxiety. 
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BAB I 

PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang  

Manusia sebagai makhluk sosial akan selalu bersosialisasi serta berkumpul 

dengan manusia yang lain dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupannya akan 

saling membutuhkan satu sama lain. Hubungan yang terjalin antar sesama manusia 

tidak selamanya akan berjalan dengan mulus. Terkadang dalam diri manusia akan 

muncul sikap emosional. Mereka akan cenderung berprasangka pada hal buruk yang 

belum tentu akan terjadi. Jika hal ini terus  menerus terjadi maka akan ikut 

mempengaruhi mental mereka.  

Prasangka adalah dugaan-dugaan yang lebih bersifat negatif. Seseorang yang 

berprasangka terhadap orang lain disebabkan karena penilaian yang tergesa-gesa 

sebelum tahu banyak tentang karakteristik seseorang tersebut, kondisi ini di 

sebabkan oleh keterbatasan informasi tentang suatu kelompok atau individu yang di 

prasangkanya.1  

Prasangka yang berlebihan  akan menyebabkan seseorang tersebut merasakan 

gangguan kecemasan. Kecemasan adalah kondisi kejiwaan yang penuh dengan 

kekhawatiran dan ketakutan yang mendalam akan apa yang mungkin terjadi. 

Generalized Anxiety Disorder  (GAD) merupakan gangguan yang kronis dengan 

melibatkan rasa cemas berlarut dan berkepanjangan atas peristiwa, benda, bahkan 

kondisi yang tidak spesifik. Gejala gangguan kecemasan ini paling umum terjadi dan 

 

1Resti Amanda dan Mardianto, “Hubungan Antra Prasangka Masyarakat Terhadap 

Muslimah Bercadar dengan Jarak Sosial”,  Jurnal RAP: Riset Aktual Psikologi 5, no. 1 (2014): h. 75. 

https://doi.org/10.24036/rapun.v5i1.6642  

https://doi.org/10.24036/rapun.v5i1.6642
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biasanya pengidap tidak dapat mengetahui penyebab gangguan kecemasan yang 

mereka alami.2 

Pandemi Covid-19 yang melanda dunia kemarin mengakibatkan ketakutan 

serta kekhawatiran yang mendalam bagi masyarakat. Sejak 16 Maret 2022 lalu, 

pemerintah menghimbau masyarakat agar tetap tinggal dirumah dan menjalani 

isolasi diri. Bagi sebagian orang yang berdiam diri di dalam rumah akan 

menimbulkan kebosanan dan kecemasan yang berlebihan. Hasil survei dari Asosiasi 

Pskiatri Amerika (APA) terhadap lebih dari 100 orang dewasa di Amerika 

ditemukan 48 responden merasa cemas akan tertular Virus Corona. Sedangkan hasil 

riset menemukan pandemi Covid-19 menyebabkan 18 orang warga cilacap yang 

alami gangguan kecemasan.3 

Islam sendiri melarang manusia untuk berlebih-lebihan dalam berprasangka, 

utamanya dalam berprasangka buruk terhadap individu atau sesuatu tertentu. 

Sebagaimana dalam QS. al-H{ujurat/49: 12: 

يُّهَا
َ
ذِينَْ   يٰٓا

َّ
مَنُوا  ال

ٰ
ثِيْرًا   اجْتَنِبُوْا  ا

َ
نَ   ك ن ِ    م ِ ِ   بَعْضَ   اِنَّ   الظَّ

ن  ا   اِثْم    الظَّ
َ
ل سُوْا   وَّ سَّ جَ

َ
  ت

ا 
َ
مْ   يَغْتَبْ   وَل

ُ
بُّ   بَعْضًا    بَّعْضُك يُحِ

َ
مْ   ا

ُ
حَدُك

َ
نْ   ا

َ
   ا

َ
ل
ُ
ك
ْ
حْمَ   يَّأ

َ
خِيْهِ   ل

َ
رِهْتُمُوْهُ    مَيْتًا  ا

َ
 فَك

اب   الٰلَّ  اِنَّ    الٰلَّ  وَاتَّقُوا حِيْم   تَوَّ     ١٢ رَّ

Terjemahnya: 

Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka 
(kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. dan janganlah 
mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. 
Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang 

 

2 Muhammad Ikhsan, Term-Term Kecemasan dalam Al- Qur’an ( Kajian Tafsir Mauduh’i) . 
(2021) h.. 12 ( Diakses pada  4 November 2022 – 17.46 wita). 

3  Ikawati,dkk. ’’Kecemasan Masyarakat dalam Menghadapi Covid-19’’ , Sosio Konsepsia: 
Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, 10,no 3 (2021): h. 228. 

https://ejournal.kemensos.go.id/index.php/SosioKonsepsia/article/view/2353 ( Diakses 11 Desember 

2022  -  04:00 Wita). 

https://ejournal.kemensos.go.id/index.php/SosioKonsepsia/article/view/2353
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sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. dan bertakwalah 
kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha 
Penyayang.4 

Allah swt. melarang hamba-hamba-Nya yang beriman dari banyak 

berprasangka buruk, yakni mencurigai keluarga dan kaum kerabat serta orang lain 

dengan tuduhan yang buruk yang bukan pada tempatnya. Karena sesungguhnya 

sebagian dari hal tersebut merupakan hal yang murni dosa, untuk itu hendaklah hal 

tersebut dijauhi secara keseluruhan sebagai tindakan prefentif.5 
Pada penelitian ini penulis akan berusaha mengkaji hadis yang berkaitan 

dengan overthinking yaitu: 

رٍو، ع ن   و ب ن  أ ب ي ع م  ر  ة ، ع ن  ع م  يز  ي ع ن ي اب ن  أ ب ي س ل م  ث ن ا ع ب د  ال ع ز  دَّ م ، ح  ث ن ا ه اش  دَّ ح 

م    ال ه  ن   م  ب ك   أ ع وذ   إ ن  ي  مَّ  »اللَّه   : ي ق ول  س لَّم   و  ع ل ي ه   الل   لَّى  ص  النَّب ي   ك ان    : ق ال  أ ن سٍ 

 » ال  ج  الر   غ ل ب ة   و   ، الدَّي ن  ل ع   ض  و   ، ب ن  ال ج  و  ل   ال ب خ  و   ، ال ك س ل  و  ز   ال ع ج  و   ، ن  ز  ال ح  )رواه   و 

 6احمد(.

Artinya: 

Hasyim telah menceritakan kepada kami, Abdul Aziz telah menceritakan 
kepada kami yaitu Ibnu Abu Salamah dari Amru bin Abu Amru dari Anas 
berkata : Nabi Shallallahu’alaihi wasallam sering berdoa ’’Ya Allah, saya 
berlindung kepadamu dari kecemasan, kesedihan, kelemahan, kemalasan, 
kebakhilan, ketakutan, jeratan utang dan penindasan orang.  

Pada hadis di atas, terlihat bahwa Rasulullah saw. melarang umatnya untuk 

selalu berpikiran buruk terhadap sesuatu ataupun bersikap overthinking terhadap 

sesuatu dikarenakan hal tersebut merupakan perbuatan yang buruk . Perbuatan ini 

 

4 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya. 

5 Abu> al-Fida>’ Isma>‘i>l bin ‘Umar bin Kas \i>r al-Qurasyi> al-Bas}ri> al-Dimasyqi>, Tafsi>r al-Qur’a>n 
al-‘Az}i>m, Juz 7 (Cet. I; Beirut: Da>r al-Kitab al-‘Ilmiyyah, 1419 H), h. 352. 

6 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 (Cet. I: t.t: Muassasah al-Risa>lah, 1421 H/2001 M), h. 226. 
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juga dapat menyebabkan kerusakan terhadap psikologis seseorang dan akhirnya 

berdampak buruk terhadap diri seseorang. 

Setelah melihat uraian-uraian di atas, peneliti menilai penting untuk 

dilakukan kajian terhadap hadis-hadis tentang overthinking melalui sebuah 

penelitian dengan judul “Overthinking Perspektif Hadis Nabi saw. (Suatu Kajian 

Ma‘a>nil H{adi>s\). 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis dapat merumuskan 

beberapa permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagaimana kualitas hadis tentang overthinking ? 

2. Bagaimana kandungan hadis tentang overthinking? 

3. Bagaimana Implikasi overthinking dalam perspektif Hadis Nabi? 

C. Pengertian Judul 

Judul skripsi ini adalah “Overthinking Perspektif Hadis Nabi saw ( Suatu 

Kajian Ma‘a>nil H{adi>s\ )” Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap judul skripsi 

ini. Maka langkah awal yang penulis lakukan adalah menguraikan judul skripsi 

sebagai berikut: 

1. Overthinking 

Overthinking terdiri dari dua kata yang berbeda “over” dan “thinking”. 

“Over” bermakna “terlalu, berlebih”, sedangkan “thinking” bermakna pikiran atau 

pemikiran. Terlalu banyak berpikir adalah lingkaran yang tidak produktif dari proses 

berpikir. Overthinking bisa dikatakan sebagai kuantitas yang terlalu banyak 

memproses beragam pikiran yang ada, namun hakikatnya tidak menjadi penting atau 
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bukan merupakan kebutuhan.7 Artinya, orang yang overthinking adalah orang yang 

terlalu memikirkan segala sesuatunya secara berlebihan. Baik sesuatu yang sudah 

pernah terjadi, ataupun sesuatu yang memang belum pernah terjadi. 

Adapun overthinking pada penelitian ini adalah kecenderungan berprasangka 

atau berpikiran negatif terhadap sesuatu yang timbul karena ketakutan atau 

kecemasan yang terjadi secara berlebihan. 

2. Perspektif Hadis 

Kata perspektif menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah cara 

melukiskan suatu benda pada permukaan yang mendatar sebagaimana yang terlihat 

oleh mata dengan tiga dimensi; sudut pandang; pandangan.8 Sedangkan kata hadis 

secara bahasa artinya, khabar (berita) atau sesuatu yang baru. Secara istilah, hadis 

adalah apa-apa yyang dinisbahkan atau disandarkan kepada Nabi Muhammad saw. 

baik berupa ucapan, perbuatan, persetujuan atau sifat beliau.9 

Adapun perspektif hadis yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penilaian 

atau pandangan mengenai masalah overthinking yang berdasar pada hadis Nabi 

Muhammad saw. 

 

 

 

 

 

7Afifah Nurul Karimah, “Overthinking dalam Psikologi dan Islam”,: h. 1. 

https://www.researchgate.net/publication/353428970. Overthinking dalam Perspektif Psikolog dan 

Islam. (Diakses pada 18 Mei 2022 – 23.45 wita).  

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

dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2016-2019. 

9 Khalil Nurul Islam, Jangan Dibaca Ini Jadi Terlalu Mudah (t.d), h. 6. 

https://www.researchgate.net/publication/353428970.%20Overthinking%20dalam%20Perspektif%20Psikolog%20dan%20Islam
https://www.researchgate.net/publication/353428970.%20Overthinking%20dalam%20Perspektif%20Psikolog%20dan%20Islam
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3. Ma‘a>nil Hadis 

Ma’anil hadis adalah ilmu yang mempelajari tentang hal ihwal lafal dan 

makna yang terdapat di dalam berbagai matan hadis sesuai dengan tuntunan 

kondisinya.10 

Berdasarkan pada pengertian judul di atas, maka yang dimaksud dalam 

penelitian ini adalah untuk menjelaskan tentang overthinking atau ketakutan 

terhadap sesuatu yang ditimbulkan oleh pikiran dengan berdasarkan pada 

pemahaman terhadap hadis Nabi Muhammad saw yang diriwayatkan oleh Ah}mad  

bin H}anbal. 

D. Kajian Pustaka 

Setelah melakukan pelacakan pustaka, penulis belum menemukan studi yang 

membahas tentang Overthinking Perspektif Hadis Nabi saw (Suatu Kajian Ma‘anil 

H{adi>s\). Namun penulis menemukan literatur-literatur terkait dengan penelitian yang 

akan dilakukan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sebagai berikut: 

Jurnal yang ditulis oleh Afifah Nurul Karimah berjudul “Overthinking dalam 

Perspektif Psikologi dan Islam”.11 Penelitian ini menjelaskan tentang overthinking 

ditinjau dari segi psikologi dan keislaman. Sedangkan dalam penelitian ini, peneliti 

berfokus menjelaskan overthinking dengan menggunakan pendekatan ilmu hadis 

dalam hal ini ilmu ma‘anil hadis. 

 

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

Makassar, Alauddin University Press, 2013), h. 6. 

11Afifah Nurul Karimah, “Overthinking dalam Psikologi dan Islam”. 

https://www.researchgate.net/publication/353428970_Overthinking_dalam_Perspektif_Psikologi_dan

_Islam. (Diakses pada 18 Mei 2022 – 23.45 wita). 

https://www.researchgate.net/publication/353428970_Overthinking_dalam_Perspektif_Psikologi_dan_Islam
https://www.researchgate.net/publication/353428970_Overthinking_dalam_Perspektif_Psikologi_dan_Islam
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Jurnal Sholeh Fikri dan Erwina Rafni dengan judul “Terapi Islami 

Mengurangi Kecemasan (Studi Kasus Mahasiswa dalam Menyelesaikan Skripsi).12 

Penelitian ini menjelaskan tentang terapi mengurangi Kecemasan dalam islam 

menggunakan pendekatan studi kasus. Sedangkan pada penelitian ini, peneliti 

menjelaskan Overthingking dalam pendekatan  Hadis. 

Jurnal yang ditulis oleh Aditya Dedy Nugraha dengan judul “Memahami 

Kecemasan: Perspektif Psikologi Islam”. \13 Penelitian ini menjelaskan tentang 

bagaimana memahami kecemasan yang muncul pada diri seseorang dari segi 

psikologi Islam. Sedangkan pada penelitian ini, peneliti berfokus menjelaskan 

dampak overthingking  pada diri seseorang dalam perspektif hadis Nabi saw. 

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Ikhsan berjudul “Term-Term 

Kecemasan Dalam Al-Qur’an (Kajian Tafsir Mauduh’i)”. 14 Penelitian ini 

menjelaskan tentang keterkaitan kecemasan dalam Al-Qur’an. Sedangkan pada 

penelitian ini, peneliti berfokus pada keterkaitan Overthingking dalam perspektif 

hadis Nabi saw. 

Skripsi yang tulis oleh M.Wahid Nasruddin berjudul ’’Kecemasan dalam 

Perspektif Al- Qur’an ( Pendekatan Psikologi)’’.15 Penelitian ini menjelaskan 

 

12 Sholeh Fikri dan Erwina Rafni, “Terapi Islami Mengurangi Kecemasan (Studi Kasus 

Mahasiswa dalam Menyelesaikan Skripsi)”,   2  no.  2 

(2002)http://194.31.53.129/index.php/Irsyad/article/view/2903 ( Diakses pada 4 November 2022 – 

18.23 wita). 

13Aditya Dedy Nugraha, “Memahami Kecemasan: Perspektif Psikologi Islam”, IJIP: 
International Journal of Islamic Psychology 2, no. 2 (2020). https://e-

journal.iainsalatiga.ac.id/index.php/ijip/article/view/4706  (Diakses pada 18 Mei 2022 – 23.45 wita). 

14 Muhammad Ikhsan,“ Term-Term Kecemasan dalam Al- Qur’an ( Kajian Tafsir 
Mauduh’i)”. ( Diakses pada  4 November 2022 – 17.46 wita). 

15 M.Wahid Nasruddin, ’’Kecemasan dalam Perspektif Al-Qur’an ( Pendekatan Psikologi). 

(Diakses pada 4 November 2022 – 19.17 wita). 

https://e-journal.iainsalatiga.ac.id/index.php/ijip/article/view/4706
https://e-journal.iainsalatiga.ac.id/index.php/ijip/article/view/4706
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tentang kecemasan dalam perspektif Al- Qur’an  melalui pendekatan psikologi. 

Sedangkan pada penelitian ini, peneliti lebih berfokus dalam perspektif hadis dengan 

menggunakan  pendekatan psikologi. 

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 penelitian yang penulis gunakan adalah pendekatan ilmu hadis. 

Pendekatan ilmu hadis yang dimaksudkan berdasarkan pada kaidah kesahihan sanad 

hadis yang telah ditetapkan oleh para ulama. Hal ini dimaksudkan untuk menguji 

tingkat otentitas hadis. Langkah yang dilakukan dengan melihat ketersambungan 

antar sanad hadis (ittis}a>l al-sanad), seluruh periwayat bersifat ‘adl dan d}abit, 

terhindar dari syaz dan ‘illat. Untuk penguatan analisis otentitas hadis, digunakan 

beberapa bentuk pendekatan ilmu tambahan yaitu, ilmu rija>l al-h}adi>s\ atau biasa juga 

disebut dengan ilmu ta>ri>kh al-ruwa>t dan ilmu al-jarh wa al-ta’di>l, langkah-langkah 

untuk menentukan kesahihan sanad hadis juga disebut dengan kritik sanad (naqd al-

sanad). Setelah melakukan kritik matan hadis (naqd al-matan) untuk menganalisis 

kualitas matan hadis. Pendekatan Ma‘anil hadis yang dimaksudkan adalah 

menjelaskan tentang hal ihwal lafal dan makna yang terdapat pada matan hadis 

sesuai dengan kondisinya sehingga mendapatkan pemahaman secara komperhensif. 
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b. Pendekatan Psikologi 

 Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan Pendekatan psikologi yang 

dimaksudkan untuk mengetahui  dampak yang diakibatkan terutama pada kondisi 

mental atau kejiwaan pelaku overthinking. 

3. Metode Pengumpulan dan Sumber Data 

Dalam mengumpulkan penulis melakukan penelusuran tentang hadis-hadis 

tentang overthinking dengan melakukan takhri>j al-h}adi>s. 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 

yang terkait dengan objek kajian. Pada penelitian ini penulis hanya menggunakan 

metode takhri>j yaitu: 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.16 

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>r17 terhadap sanad18 agar dapat menentukan sya>hid 

dan muta>bi‘ dengan membuat skema sanadnya. 

 

16Kutub 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. 

17Proses 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, h. 80. 

18Menurut 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. 
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c. Melakukan kritik terhadap sanad hadis pada hadis yang diteliti. Namun, dalam 

penelitian sanad hadis, jika terdapat pertentangan dikalangan ulama kritikus 

hadis, peneliti menggunakan kaidah: Jika terjadi pertentangan antara kritikan 

yang memuji dan yang mencela maka hukumnya adalah yang memuji kecuali 

apabila kritikan yang mencela disertai penjelasan. Kaidah ini digunakan sebagai 

langkah penyelesaian masalah. 

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

diriwayatkan, agar dapat mengetahui terjadinya ziyadah,19 dan inqila>b,20 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 interpretasi atau pemahaman terhadap matan 

hadis berdasarkan teksnya semata, baik yang diriwayatkan secara lafal maupun yang 

diriwayatkan secara makna dan/atau memperhatikan bentuk dan cakupan makna. 

Teknik interpretasi tekstual cenderung mengabaikan latar belakang peristiwa hadis 

(wurud) hadis dan dalil-dalil lainnya.21 

 

 

19Ziya>dah ialah penambahan perkataan perawi yang s\iqah. M. Mashuri Mochtar, Kamus 
Istilah Hadis, h. 173. 

20Maqlu>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. 

21Arifuddin Ahmad, Metodologi Pemahaman Hadis; Kajian Ilmu Ma’ani al-Hadis, h. 19. 
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2) Interpretasi Intertekstual 

Interpretasi intertekstual diartikan sebagai interpretasi atau  pemahaman 

terhadap matan hadis dengan memperhatikan sistematika matan hadis bersangkutan, 

atau hadis lain (tanawwu’) dan/atau ayat-ayat al-Qur’an yang terkait.22 

3) Interpretasi Kontekstual 

Interpretasi Kontekstual berarti cara menginterpretasikan atau memahami 

terhadap matan hadis dengan memperhatikan asbab al-wurud (konteks di masa 

Rasul; pelaku sejarah, peristiwa sejarah, waktu, tempat dan/atau bentuk peristiwa) 

dan konteks kekinian.23 

Teknik pengolahan data yang penulis gunakan 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.24 

F. Tujuan dan Kegunaan 

1. Tujuan 

a. Untuk mengetahui kualitas hadis tentang overthinking. 

b. Untuk mengetahui kandungan hadis tentang overthinking 

c. Untuk mengetahui Implikasi overthinking dalam perspektif hadis Nabi 

 

 

 

22Arifuddin Ahmad, Metodologi Pemahaman Hadis; Kajian Ilmu Ma’ani al-Hadis, h. 89. 

23Arifuddin Ahmad, Metodologi Pemahaman Hadis; Kajian Ilmu Ma’ani al-Hadis, h. 117. 

24Imam Machali, Metode Penelitian Kualitatif (Cet. I; Yogyakarta: Program Studi 

Manajemen Pendidikan Islam, 2017), h. 10. 
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2. Kegunaan 

a. Diharapkan mampu menambah khazanah keilmuan tentang hadis-hadis yang 

berkaitan dengan overthinking. 

b. Diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang dampak buruk overthinking . 

c. Diharapkan dapat memetik pembelajaran tentang langkah solutif pencegahan 

atau penanganan overthinking. 
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BAB II 

KAJIAN TEORETIS 

A. Overthinking 

1. Definisi Overthinking 

Overthinking berasal dari kata“over” dan “thinking yang berarti berpikir 

berlebihan dalam suatu hal. Secara umum, Overthinking adalah kebiasaan seseorang 

memikirkan sesuatu secara terus menerus seolah-olah hal itu tidak  berakhir. 

Memikirkan sesuatu secara terus menerus, tanpa menemukan kejelasan terkadang 

merupakan sesuatu yang wajar terjadi. Hanya saja overthinking dapat menjadi begitu 

menganggu tidur, pekerjaan, hubungan dengan orang lain, kesehatan, atau aspek-

aspek dalam kehidupan sehari-hari. Overthinking sering dikaitkan dengan gangguan 

kecemasan (anxiety disorder) . Ini tidak berarti orang yang overthinking pasti 

mengalami hal tersebut, apabila tidak tertangani overthinking bisa mengarah 

kegangguan kesehatan mental dan fisik.1 

Menurut American Psychological Association, proses overthinking ini 

disebut rumination. Rumination adalah pola berpikir mengenai suatu hal yang 

dilakukan secara berulang-ulang, terlalu mengkhawatirkan masa lalu maupun masa 

depan, atau sering tidak dapat tidur sepanjang malam karena memikirkan hal yang 

sama. Rumination mengakibatkan seseorang menjadi lebih fokus kepada kejadian 

serta perasaan negatif yang telah dialaminya.2 

 

1  R.D Asti, Evertything About Overthinking : Melepas Belenggu Pikiran Berlebih dan Rasa 

Cemas . ( Jawa Tengah, Caesar Media Pustaka : t.th.) h. 9 

2 Filia Dina Anggaraeni,dkk. “Mengenal Overthinking”, 8 no 6 Maret 2022. https://buletin.k-

pin.org/index.php/arsip-artikel/1003-mengenal-overthinking (Diakses 21 Mei 2023 – 18.30) 

https://buletin.k-pin.org/index.php/arsip-artikel/1003-mengenal-overthinking
https://buletin.k-pin.org/index.php/arsip-artikel/1003-mengenal-overthinking
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Overthinking termaksud kedalam psychological disorder atau ganguan 

psikologi yang dapat membuat kecemasan (anxiety) pada penderitanya. Seseorang 

yang memiliki kecemasan berlebihan dapat menimbulkan sakit fisik. Overthinking 

disebut juga dengan paralysys analysys, dimana orang tersebut terus menerus 

memikirkan permasalahan tanpa menemukan solusi. Penyebab overthinking 

bermacam - macam, umumnya terjadi ketika seseorang akan mengambil keputusan, 

memprediksi masa depan, dan memikirkan apa yang telah terjadi. 3 

Menurut ahli psikoligi Islam overthinking adalah bentuk khusus dari 

perasaan takut. Ketakutan yang muncul akan berkembang menjadi besar jika diikuti 

dengan perasaan kewaspadaan, cemas, adanya khayalan tertentu serta emosi. 

Overthinking disebabkan karena adanya bisikan syaitan yang membuat manusia 

merasa buruk,hal ini juga dapat disebabkan karena manusia tersebut belum dapat 

tawakkal serta bergantung pada Allah Swt. Overthinking berkaitan erat dengan 

prasangka dengan rasa takut, ragu dan khawatir, perasaan ini wajar bagi seseorang 

namun tidak dianjurkan untuk menjadi kebiasaan dalam Islam jika perasaan tersebut 

terus menerus dan mengganggu seseorang.4 

Syekh Muhammad Mutawalli al-Sya’rawi dalam al-khawa>thir, mengatakan 

pikiran adalah alat ukur yang digunakan manusia untuk memilih sesuatu yang dinilai 

lebih baik dan lebih menjamin masa diri dan keluarga. Menurut James Allan, dengan 

berpikir, seseorang bisa menentukan pilihannya. Dalam psikologi-sosial, ilmuan 

 

3 Lisda Sofia, dkk.” Mengelolah Overthinking untuk meraih kebermaknaan hidup”, jurnal 

Plakat:Jurnal Pelayanan Kepada Masyarakat, 10 no.2 Desember (2020): h 120-121.   (Diakses 22 Mei 

2023 – 19.29 ) 

4 Tika Setia Utami,dkk. Dampak Overthinking Dan Pencegahanannya Menurut  Muhammad 
Quraisy Shihab Studi Surah Al- Hujurat Ayat 12, Al- Wasathiyah : Journal Of Islamic Studies. 2 no 

10 (2023 ) h.19-20. https://journal.ikadi.or.id/index.php/alwasathiyah/article/view/49/45 (Diakses 23 

Mei 2023 – 21.05). 

https://journal.ikadi.or.id/index.php/alwasathiyah/article/view/49/45
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mendefinisikan “ berpikir ” sebagai bagian terpenting yang membedakan manusia 

dan hewan, tumbuhan dan benda mati. Dengan berpikir manusia dapat membedakan 

yang bermanfaat dan tidak bermanfaat, antara halal dan haram. Dengan begitu, ia 

bisa memilih yang cocok bagi dirinya dan bertanggung jawab atas pilihannya.5 

Berpikir secara mendalam membantu seseorang dalam mengambil keputusan. 

Sebaliknya overthinking adalah tentang terjebak. Meskipun berpikir secara 

mendalam dan overthinking  mungkin terdengar serupa,namun keduanya sebenarnya 

berbeda. Perbedaan utamanya terletak pada perasaan, meskipun secara logis tampak 

mirip tetapi keduanya sangat berbeda. Ketika seseorang overthinking mereka akan 

merasa cemas, malu dan tidak fokus, ia akan merasa tubuhnya tidak nyaman, merasa 

panik dan tidak bisa bernafas dengan nyaman. Sebaliknya berpikir secara mendalam 

membuat seseorang menjadi nyaman, ia mungkin merasa tenang, penuh rasa ingin 

tahu dan bahkan mungkin bersemangat tergantung dari apa yang dipikirkan.6 

Sebagian orang menganggap overthinking  hanya sebuah proses berpikir yang 

terjadi tanpa mempengaruhi hal lain dalam hidup. Padahal lebih dari itu, 

overthinking mempengaruhi cara seseorang berinteraksi dan menjalani hari, 

overthinking mampu membuat seseorang menunda keputusan-keputusan penting 

dalam hidup, serta menguras energi yang dibutuhkan seseorang tersebut. Penelitian 

menunjukkan bahwa overthinking memicu kecemasan dan depresi. Dari sudut 

pandang kesehatan mental, kecemasan mempengaruhi kemampuan seseorang untuk 

mengatasi stress sehari-hari, sementara depresi menyebabkan kita merasa sedih, 

 

5 DR. Ibrahim Elfiky, Terapi Berpikir Positif, ( Cet XI ;PT. Serambi Ilmu Semesta 2022), h . 

3. 

6  R.D Asti, Evertything About Overthinking : Melepas Belenggu Pikiran Berlebih dan Rasa 

Cemas . ( Jawa Tengah, Caesar Media Pustaka : t.th.) h. 14. 
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hampa, dan kesepian. Kecemasan dan depresi memunculkan gejala-gejala fisik, 

yaitu: kelelahan, sakit kepala, mual, sulit berkonsentrasi, sulit tidur dan perubahan 

nafsu makan.7 

Gangguan kecemasan berhubungan dengan peningkatan tekanan darah dan 

penurunan kesehatan kardiovaskular,8 sementara depresi dapat meningkatkan risiko 

serangan jantung dan keinginan bunuh diri. Dapat dikatakan, overthinking  jika tidak 

segera ditangani bisa mempengaruhi diri, baik fisik maupun mental.9 

Berdasarkan uraian di atas,  dapat dipahami overthinking merupakan suatu 

penyakit yang masuk kedalam kategori psychological disorder. Overthinking 

merupakan proses berpikir secara terus menerus pada suatu objek  baik dalam hal 

positif maupun hal negatif.  

2. Bentuk-Bentuk Overthinking 

Ada beberapa bentuk- bentuk seseorang mengalami overthinking yaitu :10 } 

a. Terjebak memikirkan peristiwa atau situasi masa lalu . 

b. Berulang kali mempertanyakan keputusan yang telah diambil di masa lalu. 

c. Memutar kembali kesalahan-kesalahan lama  dalam pikiran. 

d. Terfokus pada hal-hal yang tidak dapat dikendalikan,tidak bisa diubah maupun 

diperbaiki. 

e. Membayangkan skenario terburuk. 

 

7 R.D Asti, Evertything About Overthinking : Melepas Belenggu Pikiran Berlebih dan Rasa 

Cemas .( Jawa Tengah, Caesar Media Pustaka : t.th.) h. 26 - 27. 

8 Kardiovaskular adalah penyakit yang disebabkan adanya gangguan pada jantung dan 

pembuluh darah. 

9 R.D Asti, Evertything About Overthinking : Melepas Belenggu Pikiran Berlebih dan Rasa 

Cemas .( Jawa Tengah, Caesar Media Pustaka : t.th.) h. 28. 

10 R.D Asti, Evertything About Overthinking : Melepas Belenggu Pikiran Berlebih dan Rasa 

Cemas .( Jawa Tengah, Caesar Media Pustaka : t.th.) h. 24. 
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f. Tidak dapat berhenti khawatir tentang masa lalu maupun masa depan. 

g. Terlalu meragukan sesuatu tanpa pernah mengambil tindakan. 

Menurut peneliti secara garis besar overthinking dapat dibagi dua yaitu 

berpikir berlebihan secara positif dan berpikir berlebihan secara negatif. Dari segi 

kebahasaan disebut dengan negatif thinking (su’uzan) dan positif thinking 

(huznuzan). 

B. Metodologi Penelitian Hadis 

1. Takhri>j al-H{adi>s\ 

a. Definisi Takhri>j al-H{adi>s\ 

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’ (الشئ عن   yang (النفاذ 

artinya menembus sesuatu dan ikhtila>f launain (لونين  yang artinya (اختلاف 

perbedaan dua warna.11 Kata takhri>j memiliki makna memberitahukan dan mendidik 

atau bermakna memberikan warna berbeda.12 Menurut Mah}mu>d al-T{ah}h}a>n, takhri>j 

pada dasarnya mempertemukan dua perkara yang berlawanan dalam satu bentuk.13 

Sedangkan menurut Hasbi as-Shiddieqy dalam sejarah dan ilmu hadis, takhri>j 

menurut bahasa yaitu mengeluarkan sesuatu dari suatu tempat. 

Menurut istilah ada beberapa definisi takhri>j yang dikemukakan oleh para 

ulama, diantaranya sebagai berikut: 

 

11 Abu> al-H{usain Ah}mad ibn Fa>ris ibn Zakariyya>, Mu‘jam Maqa>yi>s al-Lugah, Juz II (Beirut: 

Da>r al-Fikr, 1399 H/ 1979 M), h. 175.   

12 Muh}{ammad ibn Mukrim ibn Manz}u>r al-Afriqi>, Lisa>n al-‘Arab, Juz 2 (Cet. I; Beirut: Da>r 

S}adir, t. th.), h. 249.  

13 Mah}mu>d al-T}ah}h}a>n, Us}u>l al-Takhri>j wa Dira>sah al-Asa>ni>d, h. 7.  
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a. Mengambil suatu hadis dari suatu kitab lalu mencari sanad yang lain dari sanad 

penyusun kitab itu. Istilah lain juga disebut mukharri>j, mustakhri>j.14 

b. Menerangkan bahwa hadis itu terdapat dalam suatu kitab yang dinukilkan ke 

dalamnya oleh penyusunnya dari suatu kitab lain seperti, اخرجه البخاري. 

c. Menerangkan perawi dengan derajat h}adi>s\ yang tidak diterangkan.15 

Kata hadis berasal dari bahasa Arab al-hadi>s\, jamaknya adalah al-ah}a>di>s\ 

berarti sesuatu yang sebelumnya tidak ada (baru).16 Sedangkan dalam istilah 

muhaddis\u>n,  hadis adalah segala apa yang berasal dari Nabi saw. baik dalam bentuk 

perkataan, perbuatan, persetujuan (taqri>r ), sifat, atau sejarah hidup beliau.17 

Adapun kata takhri>j al-h{adi>s\, Ulama beragam dalam memberikan defenisi. 

Adapun 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.18 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-

 

14 Abdul Majid Khon, Ulumul Hadis (Cet. IV; Jakarta: Amzah, 2010). h. 115.  

15 Muh. Hasbi As-shiddieqy, Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis. (Semarang: PT Pustaka 

Rezki Putra,  1997), h. 170. 

16  Abu> al-H{usain Ah}mad ibn Fa>ris ibn Zakariyya>, Mu‘jam Maqa>yi>s al-Lugah, h. 28. 

17 Manna>' al-Qat}t}a>n, Maba>hi>s| fi> ‘Ulu>m al-Hadi>s|. (Cet. IV: Kairo; Maktabah Wahbah, 1425 

H./ 2004 M.), h. 15. 

18 Muhammad Syuhudi Ismail, Metodologi Penelitian Hadis. (Cet. I; Jakarta: Bulan Bintang, 

1992), h. 43. 
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musnad setelah melakukan penelitian dan pengkritikan terhadap keadaan hadis dan 

perawinya”.19  

Olehnya itu kegiatan dari takhri>j al-h{adi>s\ ini sangatlah penting, sedikitnya 

ada tiga hal yang menyebabkan pentingnya kegiatan takhri>j al-h{adi>s\ dalam 

melaksanakan penelitian hadis, yaitu: 

a. Untuk mengetahui asal-usul riwayat hadis yang akan diteliti 

b. Untuk mengetahui seluruh riwayat bagi hadis yang akan diteliti 

c. Untuk mengetahui ada atau tidaknya syahid dan muta>bi‘20 pada sanad yang 

diteliti. 

Dengan demikian, pentinganya kegiatan takhri>j al-h{adi>s\  tersebut tidak 

terlepas dari unsur-unsur yang terdapat dalam pengertian takhri>j al-h{adi>s\  itu 

sendiri. 

2. Metode Takhri>j yang Digunakan 

Untuk mengetahui kejelasan hadis beserta sumber-sumbernya, ada beberapa 

metode takhri>j  yang dapat dipergunakan. Metode-metode takhri>j  ini diupayakan 

oleh para ulama dengan maksud untuk mempermudah mencari hadis-hadis Nabi saw. 

Para ulama telah banyak mengkodifikasikan hadis-hadis dengan mengaturnya dalam 

susunan yang berbeda satu dengan lainnya, sekalipun semuanya menyebutkan ahli 

hadis yang meriwayatkannya. Perbedaan cara-cara mengumpulkan inilah yang 

akhirnya memunculkan ilmu takhri>j.  

 

19 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.), h2. 17. 

20 al-Syahid adalah hadis yang diriwayatkan oleh dua orang sahabat atau lebih, sedangkan al-
muta>bi’ adalah hadis yang diriwayatkan dua orang atau lebih setelah sahabat, meskipun pada 

tingkatan sahabat hanya satu orang saja. Lihat: ‘Abd al-H{|||a|||||q ibn saif al-Di>n ibn Sa‘dulla>h al-Dahlawi>, 

Muqaddimah fi> Us}u>l al-H{adi>s\ (Cet. II; Beirut: Da>r al-Basya>ir al-Isla>miyah, 1986), h. 56-57.   
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Untuk melakukan langkah takhri>j al-h{adi>s\, maka diperlukan beberapa metode 

sebagai acuan yang digunakan dalam penelitian h}adi>s\, diantaranya menurut Abu> 

Muh}ammad ‘Abd al-Hadi bin ‘Abd Qadir bin ‘Abd al-Hadi menyebutkan bahwa ada 

lima macam bentuk metode takhri>j antara lain: 

1) Takhri>j berdasarkan awal matan hadis 

 Kitab yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah 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 diklasifikasikan dalam dua 

kelompok,21 yakni hadis perkataan (qauli>), dan hadis perbuatan (fi‘li>) 

diklasifikasikan dalam tempatnya tersendiri. Sistematik yang digunakan dalam 

penyusunan hadis-hadis perkata sama halnya dengan urutan huruf-huruf hijaiyah 

yang terdapat pada huruf pertama dan seterusnya dari matan h}adis\. Adapun h}adis\ 

fi‘li> disusun menurut nama-nama sahabat. Penyusun menuliskan nama setiap sahabat 

kemudian menulis hadis-hadis yang diriwayatkan oleh masing-masing mereka, baik 

berupa perbuatan Nabi saw. yang dilihatnya atau perbuatan sendiri. 

Setelah Imam Suyu>t}i selesai menyusun kitab “al-Jami>’al-S}agi>r” yang lain. 

Dalam kitab tersebut beliau menyatukan antara hadis-hadis perkata yang terdapat 

dalam kitab al-Ja>mi>’al-Kabi>r dengan hadis-hadis dari luar al-Ja>mi’al-Kabir. 

Keistimewaan yang dimiliki kitab al-Fath}u al-Kabi>r ini ialah mencakup h}adis\-h}adis\ 

yang banyak sekali jumlahnya karena ia merupakan perpaduan dari dua kitab. 

Sedangkan kekurangannya beliau dalam kumpulannya tidak menyebutkan hukum-

 

21 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. 
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hukum hadis, baik yang sahih, hasan dan yang daif, padahal ini sangat penting 

sekali. 22 

 Kegunaan metode kitab ini sama seperti yang digunakan oleh kitab al-Jami>’ 

al-S}agi>r yang lalu, hanya saja bila kita mendapatkan huruf ( ز) ini berarti hadis 

tersebut berpindah dari ziyadah al-Ja>mi’. Dalam kitab karya al-Suyu>t}i> memiliki 

keistimewaan dan memiliki kekurangan.23 Peneliti juga menggunakan kitab 

Mausu‘ah At}ra>f Ah}adi>s \ al-Nabawi> al-Syari>f ditulis oleh Abu> Ha>jar Muh}ammad al-

Sa‘i>d bin Basyu>ni> Zaglu>l. 

Setelah ditemukan beberapa hadis yang dikehendaki, maka ditemukan kode-

kode24 yang menandakan penisbatan terhadap hadis-hadis tersebut kepada kitab-

kitab yang menjadi sumbernya. 

 

 

22 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. 61. 

23 Keistimewaan yang dimiliki kitab al-Fath al-Kabir ini ialah karena kitab ini memuat hadis 

yang banyak sekali jumlahnya, karena ia merupakan perpaduan dari dua kitab. Sedangkan 

kekurangannya tidak menyebutkan hukum-hukum hadis, baik yang sahih, hasan, dan daif. Lihat Abu 

Muh}}ammad Mahdi ibn ‘Abd al-Qadi>r ibn ‘Abd al-Ha>di>, T{uru>q Takhri>ji H{adi>s\ al-Rasu>l Allah 
S{allalla>hu ‘Alaih wa Sallam, h. 29. 

24 Kode-kode yang dimaksud sebagai berikut: 1)    خImam Bukhari. 2)   مImam Muslim. 3)   حب
Ibnu H{ibban. 4) ك al-H{akim   dengan penjelaan jika tidak dijadikan umum dalam Mustadraknya. 5) ض 
D{iya’ al-Maqdisi> dalam al-Mukhtarah. 6)   دAbu Dau>d al-Sajistani.> 7) ت  al-Turmuz\i.> 8) ن  al-Nasa’i>. 9) 

 mad bin{Abdullah bin Ah‘  عم (anbal. 12}mad bin H{Ah  حم (ayalisi.> 11}Abu Dau>d al-T  ط (Ibnu Majah. 10  ه

H{anbal dalam Ziyadah al-Musnad. 13)  عب  ‘Abdul Razzaq. 14)  ص  S{aid bin Mans}ur. 15)  ش  Ibnu Abi 

Syaibah. 16)  ع  Abu Ya’la. 17) طب  T{abrani> dalam al-S{agir. 18) طس  T{abrani> dalam al-Ausat}. 19) طص  
T{abrani> dalam al-S{agir. 20)  قط  al-Daruqut}ni> dengan 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)   هبal-Baihaqi> dalam Sya’bul Iman. 24)   عقal-‘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. 
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2) Takhri>j berdasarkan kata kunci pada matan hadis 

Metode ini bergantung kepada kata-kata yang terdapat dalam matan hadis, 

baik itu berupa isim (nama benda) atau fi‘il (kata kerja). Dalam penyusunan kitab 

ini menitikberatkan peletakan hadis menurut lafal-lafal yang asing. Semakin asing 

(garib) suatu kata, maka pencarian hadis akan semakin mudah dan efisien. Di 

samping itu kitab ini mempunyai keistimewaan dan kekurangan.25 

Di antara keistimewaan metode ini ialah: 1) Metode ini mempercepat 

pencarian hadis-hadis; 2) Para penyusun kitab-kitab takhri>j dengan metode ini 

membatasi hadis-hadis dalam beberapa kitab-kitab induk dengan menyebutkan 

nama kitab, juz, bab dan halaman; 3) Memungkinkan pencarian hadis melalui kata-

kata apa saja yang terdapat dalam matan hadis. 

Sedangkan di antara kekurangan metode ini ialah: 1) Keharusan memiliki 

kemampuan bahasa arab beserta perangkat ilmu-ilmunya yang memadai. Karena 

metode ini menuntut untuk mengembalikan setiap kata-kata kuncinya kepada kata 

dasarnya; 2) Metode ini tidak menyebutkan perawi dari kalangan sahabat untuk 

mengetahui nama sahabat yang menerima h}adi>s\ dari Nabi saw.; 3) Terkadang suatu 

hadis tidak didapatkan dengan satu kata sehingga orang yang mencarinya harus 

menggunakan kata-kata yang lain. 

Pada kitab ini dalam metode takhri>j melalui kata-kata yang terdapat dalam 

matan hadis adalah kitab Mu’jam al-Mufahras li Alfa>z} al-H{adi>s al-Nabawi> oleh A. 

J. Wensinck. Kitab mu’jam ini merupakan kumpulan hadis-hadis yang terdapat 

dalam Sembilan kitab induk hadis: a) S}ah}i>h al-Bukha>ri>; b) S}ah}i>h Muslim; c) Sunan 

 

25 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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Tirmiz\i>; d) Sunan Abu>> Da>wud; e) Sunan Nasa>’i>; f) Sunan Ibnu Ma>jah; g) Sunan al-

Da>rimi>; h) Muwaththa’ Ma>lik; i) Musnad Imam Ah}mad. 

Dalam mentakhri>j suatu hadis dengan metode ini, maka langkah pertama 

adalah menentukan kata kuncinya. Artinya kata tersebut adalah sebagai alat untuk 

mencari hadis. Setelah itu kembalikan kata tersebut kepada bentuk dasarnya. Lalu 

mencari dalam kitab mu’jam menurut urutannya dalam huruf hijaiyah. Langkah 

selanjutnya mencari bentuk kata sebagaimana yang terdapat dalam kata kunci 

tersebut untuk menemukan hadis yang di maksud. Kode-kode kitab terdapatnya 

hadis tersebut tercantum disamping setiap hadis. Demikian pula halnya dengan 

tempat hadis tersebut dalam kitabnya. Kode-kode tersebut bukan hanya sekedar 

memperkenalkan kitab sumber hadis, tetapi bermaksud menganjurkan untuk menilai 

setiap hadisnya. 

3) Takhri>j berdasarkan periwayat pertama hadis (rawi a’la>) 

Metode ini berdasarkan pada perawi pertama suatu hadis, baik perawi dari 

kalangan sahabat bila sanad hadisnya bersambung kepada Nabi saw. (muttas}i>l), atau 

dari kalangan tabi‘in. Sebagai langkah pertama ialah mengenal lebih dahulu perawi 

pertama setiap h}adi>s\ yang akan ditakhri>j melalui kitab-kitabnya. Langkah 

selanjutnya mencari nama perawi pertama tersebut dalam kitabnya, kemudian 

mencari hadis-hadis yang tertera dibawah nama perawi pertama. 

Adapun kitab yang digunakan dalam metode takhri>j ini adalah Tuh{fah al-

Asyra>f bi Ma’rifah al-At}ra>f oleh al-Ha>fiz} al-Muh{aqqi>q Muh{addi>s\ al-Sya>m Jama>l al-

Di>n Abu> al-Hajja>j Yu>suf ibn al-Zakki> ‘Abd al-Rah}ma>n ibn Yu>suf al-Qad}a>’i al-Qalbi> 

al-Mizzi> al-Dimisyqi> al-Syafi>‘i> atau dikenal dengan Ima>m al-Mizzi>. 
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Dalam kitab ini terlebih dahulu harus diketahui nama sahabat yang 

meriwayatkan hadis. Maka dituntut untuk  mengetahui tabi‘in yang meriwayatkan 

darinya. Apabila nama tabi‘in tidak diketahui sebagai perawi di atas. Pada bagian 

tertentu pentahqiq kitab mencantumkan nama pertama dan nama akhir sahabat-

sahabat yang terdapat padanya. 

Dengan demikian secara pintas dapat mengetahui nama sahabat yang dicari 

pada bagiannya sendiri. Bila telah mengetahui nama sahabat yang bersangkutan, 

selanjutnya menelusuri hadis-hadisnya hingga sampai pada hadis yang dimaksud. 

Sahabat dari kalangan yang banyak meriwayatkan hadis, oleh penyusun nama-nama 

tabi‘in yang meriwayatkan darinya diurut berdasarkan huruf mu‘jam. Nama sahabat 

tersebut tentunya dicari menurut nama tabi‘innya berdasrkan huruf-hurufnya. 

Namun bila tidak mengetahui nama perawi dari sahabat, maka harus menelusuri 

hadis sahabat tersebut tanpa terlebih dahulu melihat murid-muridnya. 

4) Takhri>j berdasarkan tema hadis (takhri>j maud}u>‘i>) 

Takhri>j dengan metode ini bersandar pada pengenalan tema h}adi>s\ dan 

sebagian ahli mengatkan bahwa takhri>j al-h}adi>s\ dengan pendekatan tema 

merupakan cara terbaik dalam mencari hadis. Di samping itu, metode ini juga 

memiliki kelebihan dan kekurangan. 

Adapun kelebihan metode ini: 1) Metode tema hadis tidak membutuhkan 

pengetahuan-pengetahan lain diluar h}adi>s\, seperti keabsahan lafal pertamanya, 

sebagaimana metode pertama, pengetahuan bahasa arab dengan perubahan-

perubahan katanya sebagai metode kedua, dan pengenalan perawi teratas sebagai 

metode ketiga, yang dituntut oleh metode ke empat ialah pengetahuan akan 

kandungan hadis. Hal ini logis dalam mempelajari hadis-hadis, 2) metode ini 
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mendidik ketajaman pemahaman hadis pada diri penelitian. Seorang peneliti setelah 

menggunakan metode ini beberapa kali akan memiliki kemampuan yang bertambah 

terhadap tema dan maksud hadis yang merupakan fiqh h}adi>s\; 3) metode ini juga 

memperkenalkan kepada peneliti maksud hadis yang dicarinya dan hadis-hadis yang 

senada dengannya, ini tentunya akan menambah semangat dan membantu 

memperdalam permasalahan. 

Sedangkan kekurangannya; 1) Terkadang kandungan h}adi>s\ sulit disimpulkan 

oleh seorang peneliti hingga tidak dapat menentukan temanya. Akibatnya dia tidak 

mungkin memfungsikan medote ini; 2) Terkadang pula pemahaman penelitian tidak 

sesuai dengan pemahaman penyusunan kitab, sebagai akibatnya penyusun kitab 

meletakkan hadis pada pada posisi yang tidak diduga oleh peneliti.26 Adapun kitab 

yang peneliti gunakan adalah kitab Kanz al-‘Umma>l fi> Sunan al-Aqwa>l wa al-Af‘a>l 

karangan Syeikh Imam ‘A<lim Kabi>r Muh}addis \ ‘Ali> bin H{isa>m al-Di>n ‘‘Abd al-

Ma>lik bin Qa>d}i> Khan, terkenal dengan sebutan Imam al-Muttaqi>.27  

5) Takhri>j berdasarkan status hadis 

 Metode ini adalah metode yang mengetengahkan suatu hal yang berkenaan 

dengan upaya pada kumpulan h}adi>s\ berdasarkan status hadis. Kitab-kitab ini sangat 

membantu dalam proses pencarian hadis berdasarkan statusnya, seperti hadis qudsi, 

hadis masyhur, hadis mursal, hadis shahi>h dan lain-lain. Kitab-kitab tersebut dapat 

diketahui melalui kitab yang berdasarkan metode tersebut. 

 

26   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. 122-123. 

27  Manna>' al-Qat}t}a>n, Maba>hi>s| fi> ‘Ulu>m al-Hadi>s|, h. 191. 
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Dengan demikian, lima metode takhri>j al-h}adi>s\ telah diklasifikasikan oleh 

para ulama dengan tujuan untuk membantu para peneliti dan pencari h}adi>s\ untuk 

mendapatkan h}adi>s\ yang dibutuhkan. 

2. Kaidah Kesahihan Hadis 

Eksistensi hadis berbeda dengan al-Qur’an, 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).28 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 dengan overthinking.. 

Pada penelitian ini peneliti berfokus pada hadis-hadis tentang Overthinking. 

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

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

mendapatkan perhatian khusus pada masa awal Islam. Hal inilah yang menjadi 

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

Islam. 

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 

 

28M. Yusuf Assagaf, “Manajenen Hati Perspektif Hadis Nabi Muhammad saw.”, Tesis 

(Makassar: Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, 2020), h. 42. 
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kedudukan yang tinggi dalam Islam dan dianggap sebagai kitab tersahih setelah al-

Qur’an.29 Adapun kaidah yang dirumuskan Ibn S{ala>h} ialah sebagai berikut: 

ع ن    اب ط   الضَّ ل   ال ع د  ب ن ق ل   ن اد ه  إ س  ل   ي تَّص  ي  الَّذ  ن د   س  ال م  يث   د  ال ح  ف ه و    : يح  الصَّح  يث   د  ال ح 

 . ع لَّلاا لَ  م  لَ  ي ك ون  ش اذًّا، و  اه ، و  ن ت ه  اب ط  إ ل ى م  ل  الضَّ ال ع د 
30 

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} (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,31 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.32 

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 

 

29Abu> 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. 

30‘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. 

31Kamaruddin Amin, Menguji Kembali Keakuratan Metode Kritik Hadis (Cet. I; Jakarta: PT. 

Mizan Publika, 2009), h. 17. 

32Abustani Ilyas, dkk, Epistemologi Kritik Sanad: Antara Normativitas, Historisitas dan 

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

1. Kaidah Kesahihan Sanad 

Kaidah kesahihan sanad merupakan langkah metodologis untuk mengetahui 

kualitas suatu sanad hadis, baik dalam hal persambungan sanadnya, keadilan dan 

kekatan hafalan perawi hadisnya. Adapun uraiannya sebagai berikut: 

a. Ittis}a>l al-Sanad 

Menurut Abu> Syuhbah, yang dimaksud dengan 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 dihilangkan dan perawi 

tersebut mendengarnya dimana saja.34 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.35 

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 

 

33Baca lebih lanjut M. Syuhudi Ismail, Kaidah Kesahihan Sanad Hadis, h. 9. 

34Muh}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. 

35M. Syuhudi Ismail, Kaidah Kesahihan Sanad Hadis, h. 127. 
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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.36 

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 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.37 

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 

 

36Lihat 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. 

37‘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. 
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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).38 

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: 

أن ا أ و   أ  علينا أ و ق ر  دثن ا أ و أنبانا أ و نبأنا أ و أخبرن ا أ و خبرن ا أ و ق ر  نا أ و ح  عت فلا  س م 

سمعن ا ع ل ي ه  أ و ق ال  لنا أ و حكى لنا أ و ذكر لنا أ و شافهنا أ و عرض علينا أ و عرضن ا 

 39ع ل ي ه  أ و ناولنا أ و كتب لنا.

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

Mayoritas ulama hadis 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. Namun terkadang pada proses pelacakan sulit 

ditemukan tahun lahir ataupun tahun wafat perawi hadis. 

 

38Lihat 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. 

39Muh}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. 
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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.40 

3) 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. 

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 

 

40Abdul Gaffar, “Telaah Kritis Atas ‘Ilal al-H{adi>s\ Dalam Kaidah Kesahihan Hadis (Sebuah 

Rekonstruksi Metodologis)”, Disertasi, h. 132. 
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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 ع,  memiliki dua ل dan د 

makna dasar yang saling berhadapan seperti lurus dan bengkok.41 Namun makna adil 

yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bersikap lurus khususnya dalam 

meriwayatkan hadis yang bersumber dari Nabi Muhammad saw. Sedangkan adil 

menurut istilah, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Ibn al-S}ala>h} bahwa jumhur 

ulama hadis dan fiqhi telah sepakat bahwa disyaratkan kepada orang yang 

mengajukan riwayatnya agar memenuhi keadilan dan ked}abit}-an ketika ia 

meriwayatkannya. Jumhur ulama juga telah merinci keadilan seorang perawi dengan 

harus muslim, balig, berakal, selamat dari sebab kefasikan dan menjaga muru’ah.42 

c. Perawinya D{a>bit} 

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

dapat dipahami bahwa d}a>bit} adalah istilah yang digunakan oleh ulama untuk 

menggambarkan kulitas hafalan seorang perawi hadis pada saat menyampaikannya 

berasal dari kekuatan ingatan atau kecermatan hafalan dalam menyampaikan 

(memiliki hafalan yang kuat).43 

 

41Ah}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. 

42Abu> 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. 

43Abustani Ilyas, dkk, Epistemologi Kritik Sanad: Antara Normativitas, Historisitas dan 

Aplikasi, h. 65. 
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Abu> Bakr Ka>fi> dalam kitabnya membagi d}a>bit} menjadi dua bagian sebagai 

berikut: 44 

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 hal tulisan, artinya tulisan hadisnya sejak 

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

Singkatnya, tidak terjadi kesalahan penulisan kemudian diubah dan diganti, karena 

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

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 yang diperuntukkan bagi perawi 

yang hafal dengan sempurna hadis yang diterimanya dan mampu menyampaikan 

hadisnya dengan baik hadis yang dihafalnya kepada orang lain dan paham dengan 

baik hadis yang dihafalnya.45 

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

perawi hadis memiliki pengaruh besar terhadap apa yang diterima dan disampikan. 

 

44Abu> 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. 

45Abustani Ilyas, dkk, Epistemologi Kritik Sanad: Antara Normativitas, Historisitas dan 

Aplikasi, h. 71. 
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Hal ini menjadi ked}a>bit}an perawi merupakan unsur penting yang harus terpenuhi 

dalam menilai kualitas hafalan perawi hadis. 

2. Kaidah Kesahihan Matan 

Kaidah kesahihan sanad merupakan langkah metodologis untuk mengetahui 

kualitas suatu maran hadis, apakah terhindar dari kejanggalan serta terhindar dari 

kecacatan. Adapun uraiannya sebagai berikut: 

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.46 Berdasarkan penjelasan tersebut maka 

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

berbeda atau menyalahi yang lainnya. 

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

besar ada tiga pendapat yang menonjol, yaitu:47 

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

seorang s\iqah tetapi bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan orang 

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

2) Al-H{a>kim mengatakan bahwa sya>z\ adalah hadis yang diriwayatkan orang 

s\iqah dan tidak ada periwayat s\iqah lain yang meriwayatkannya, 

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

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

 

46Ah}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. 

47‘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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M. Syuhudi Ismail menjelaskan bahwa ada empat indikator untuk 

mengetahui sya>z\ (pertentangan) pada matan hadis, yaitu: Sanad hadis bersangkutan 

menyendiri, matan hadis bersangkutan bertentangan dengan matan hadis yang 

sanadnya lebih kuat, bertentangan dengan al-Qur’an dan atau bertentangan dengan 

akal sehat dan fakta sejarah.48 

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.49 Sementara menurut bahasa, ‘illah adalah sebab-sebab yang samar atau 

tersembunyi yang dapat menyebabkan kecacatan sebuah hadis yang kelihatannya 

selamat dari berbagai kekurangan.50 Oleh karena ‘illat adalah sebuah penyakit 

tersembunyi atau samar yang terdapat dalam hadis, sehingga membuat hadis 

tersebut berkualitas daif. 

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

yaitu: Terdapat idra>j (sisipan yang dilakukan oleh perawi s\iqah pada matan hadis), 

terdapat penggabungan matan hadis, baik sebagian atau seluruhnya pada matan 

hadis yang lain oleh perawi s\iqah, terdapat ziya>dah (penambahan satu lafal atau 

kalimat yang bukan bagian dari hadis yang dilakukan oleh perawi s\iqah), terdapat 

inqila>b (pembalikan lafal-lafal pada matan hadis), terdapat tah}ri>f atau tas}h{i>f 

 

48Arifuddin 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. 

49Ah}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. 

50Lihat 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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(perubahan huruf atau syakal pada matan hadis) dan atau terdapat kesalahan lafal 

dalam periwayatan hadis secara makna.51 

 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>).52 

3. Ilmu al-Jarh} wa al-Ta‘di>l 

Kata al-jarh dijelaskan dalam Lisa<n al-‘Arab: 

جرح  يقال  منه  الدم  سيلان  جرحا  بدنه  في  أحدث  اذا  ويجرحه  جرح  من  مصدر 

 الحاكم و غير الشاهد اذا عير منه على ما يسقط عدالته من كذب وغيره.

Artinya: 

“Jarh adalah bentuk mashdar dari lafal “jaraha” yaitu suatu ungkapan untuk 
badan yang terluka, sehingga mengalirkan darah. Umpamanya, seorang 
Hakim telah men-jarh saksi menunjukkan aibnya, yaitu ketika saksi itu 
tercela sehingga jatuhlah keadilannya, baik karena dusta atau selainnya.53 

Ditilik dari segi bahasa, kata al-jarh} adalah kata yang berasal dari bahasa Ara 

yang terdiri dari huruf ر ,ج dan ح. Menurut ahli bahasa ketika huruf ج dari kata 

 dibaca fath}ah maka dapat berarti memberi luka atau melukai bagian tubuh جرح

 

51Lihat 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. 

52Lihat catatan kaki ke-30: 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. 14. 

53M. Abdurrahman dan Elan Sumarna, Metode Kritik Hadis, (Cet. Ke I.: Bandung; PT 

Remaja Rosdakarya, 2011), h. 54 ; Muhammad ‘Ajaj al-Khhatib, Ushul al-Hadis, (Cet. Ke V.; Jakrta: 

Gaya Media Pratama, 2013), h. 233; M.Agus Solahuddin dan Agus Suyadi, Ulumul Hadis, (Cet. VI.: 

Bandung: Pustaka Setia, 2008) h. 157. 
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dengan pedang,54 sedangkan apabila huruf ج dibaca d}ammah maka dapat berarti 

nama bagi luka itu sendiri.55 Akan tetapi, menurut sebagian ahli bahasa apabila  ج 

dibaca d}ammah, berarti melukai badan dengan besi atau sejenisnya, sedangkan 

apabila  ج dibaca fath}ah berati melukai dengan menggunakan lisan,56 dengan kata 

lain hal ini bersifat abstrak.57 

a. Al-Jarh, terlihatnya sifat pada ulama ra<wi yang dapat menjatuhkan keadilannya 

dan merusak hafalan dan ingatannya, sehingga menyebabkan gugur riwayatnya 

atau melemahkannya sehingga kemudian ditolak.58 

b. Al-Jarh, mensifati ra<wi Hadis dengan sesuatu yang melemahkan riwayatnya 

sehingga tertolak.59 

c. Al-Jarh, kecacatan pada ra<wi Hadis disebabkan oleh semua yang dapat merusak 

keadilan dan kedhabitahan ra<wi.60 

 

54Muh}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. 

55Lihat ‘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. 

56Muh}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 

57Abdul Gaffar Bedong, dan Muhammad Ismail Maggading, al-Jarh} wa al-Ta‘di>l Konstruksi 
Aplikatif Terhadap Penilaian Hadis, h. 14. 

58Manna al-Qatthan, Pengantar Studi Ilmu Hadis, Terj. Mifdhol Abdurrahman, (Cet. IV; 

Jakarta Timur: Pustaka al-Kauthar, 2009), h. 10. 

59Abdul Aziz ibn Ibra<hi<m Abdul Lati<f, Dhawa<bit al-Jarh wa al-Ta’di<l, (Saudi Arabia: Da<r al-
Tayyibah al-Khadra<, T.Th.) 10. 

60Noor Sulaiman, Antologi Ilmu Hadis, (Cet. II; Jakarta: Gaung Persada Press Jakarta, 2009), 

h. 176. 
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d. Al-Tajri<h menyifati ulama ra>wi dengan sifat-sifat yang membawa konsekwensi 

penilaian lemah atas riwayatnya atau tidak diterima.61 

e. Menunjukkan sifat-sifat cela rawi sehingga mengangkat atau mencacatkan 

‘adalah atau ked{habitan-nya.62 

Sebagian ulama menyamakan penggunaan kata al-jarh dan al-tajri<h, dan 

sebagian ulama lagi membedakan penggunaannya dengan alasan bahwa al-jarh 

berkonotasi tidak mencari-cari cela ulama, yang biasanya telah tampak pada diri 

ulama. Sedang al-tajri<h berkonotasi ada upaya aktif untuk mencari dan mengungkap 

sifat-sifat tercela ulama. 

Menurut istilah ilmu hadis, kata al-jarh} berarti menyifati seorang perawi 

dengan sifat yang membuat yang diriwayatkannya menjadi tidak kuat atau menjadi 

lemah atau bahkan menkadikan riwayatnya tertolak.63 Sehubungan dengan hal ini, 

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. 

Adil menurut kitab Manhaj Dzawin Nazhar, adalah: 

من له ملكة على ملازم التقوى وهي إجتناب الأعماال السيئة من شرك أو فسق أو 

ملازمة  و  والردذائل  الحسنة  صغيرة  غير  إجتناب  على  بها  يقتدر  ملكة  أو  بدعة 

 المروئة.

Artinya: 

 

61Ajjaj, al-Kahti<b, Us{u<l al-Hadi<th, Terj. Qodirun dan Ahmad Musyafiq, (Jakarta: Gaya 

Media, 2003) 

62Nuruddin ‘Itr, Ulumul Hadis (Cet. Ke V; Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), h. 84. 

63Lihat ‘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. 
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Orang yang memiliki ketetapan dalam taqwa, yaitu dengan menjauhi semua 
perbuatan yang buruk, baik berupa kemusyrikan, kefasikan maupun bid’ah. 
Juga dikatakan ‘adl jika mereka mampu menjauhi dosa-dosa kecil dan hina, 
namun ia tetap dalam hal-hal yang berkaitan dengan muru’ah.64 

Adil dalam Lisa<n al-‘Arab adalah: 

ر و  د  الج  ه و  ض  تقيم، و  س  ا ق ام  ف ي الن ف وس  أ نه م   الع د ل: م 

Artinya: 

Adil adalah apa yang tertancap dalam jiwa sebagai hal yang lurus. Dan adil 
lawan kata dari al-jaur.65 

Lawan dari kata al-jarh adalah at-ta’dil. Kata at-ta’dil adalah bentuk masdar 

dari kata    ي ل ل    –ت ع د   yang berarti mengemukakan sifat-sifat adil yang   ع دَّل   -ي ع د  

dimiliki oleh seseorang. Artinya, membersihkan dan mensucikan perawi dan 

menetapkan bahwa ia adil dan dhabit.66 Ta’di<l menurut bahasa adalah kelurusan dan 

kejujuran yang ada pada diri seseorang.67 

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.68 Namun dalam hal ini, orang yang ‘adl adalah 

orang yang kesaksiannya diterima. Ta‘di>l pada diri seseorang adalah menilainya 

positif, sedangkan menurut istilah ilmu hadis, kata ta‘di>l berarti menyifati seorang 

perawi dengan sifat yang menjadikan riwayatnya dapat diterima.69 Sehubungan 

 

64M. Abdurrahman dan Elan Sumarna, Metode Kritk Hadis, h. 54-55. 

65Ibn Manzur, Lisa<n al-‘Arab, al-juz’u al-hadiyatah ‘asyar, (al-t{ab’ah al-tha<lithah, Beiru<t; 
Da<r S{a<dir, 1414 H), h. 430. 

66Muhammad Ajjaj al-Khati<b, Usu<l al-Hadi<th, h. 130. 

67M. Abdurrahman dan Elan Sumarna, Metode Kritk Hadis, h. 56. 

68Muh}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. 

69Lihat ‘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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dengan hal ini, periwayat yang diterima riwayatnya tidak terlepas dari salah satu 

dari dua hukum, yakni diterima riwayatnya dengan status s}ah}i>h} li z\a>tih atau h}asan li 

z\a>tih.70 

Beberapa pendapat tentang ta’di<l secara terminologi: 

a. Al-ta’di<l adalah mensifati si perawi dengan sifat-sifat yang dengan karenanya 

orang memandangnya adil, yang menjadi puncak penerimaan riwayatnya.71 

b. Al-ta’dil adalah orang yang tidak tampak padanya sifat-sifat yang dapat merusak 

agama dan perangainya, sehingga berita dan kesaksiannya dapat diterima sebagai 

suatu kebenaran.72 

c. Al-ta’di<l pensifatan ra<wi dengan sifat-sifat yang mensucikannya sehingga 

nampak keadilannya dan riwayatnya diterima.73  

d. Al-ta’di<l, mengungkapkan sifat-sifat yang bersih yang ada pada periwayat, 

sehingga tampak jelas keadilan perawi itu dan karenanya, riwayat yang 

disampaikannya dapat diterima.74 

e. Menilai bersih terhadap seorang rawi dan  menghukuminya bahwa ia adil atau 

d{habit.75 

f. Ajaj al-Khati<b: Ilmu al-jarh wa al-ta’di>l adalah ilmu yang membahas hal ihwal 

rawi dari segi diterima atau ditolak riwayat mereka.76 
 

70Lihat ‘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. 

71Muhammad Hasbi Ash  Shiddieqy, Sejarah dan  Pengantar Ilmu Hadits, (Semarang : PT. 

Pusataka Rizki Putra,1997) hal. 155 

72Muhammad Ajjaj al-Khati<b, Usu<l al-Hadi<th, h. 130. 

73Manna al-Qattha<n, Pengantar Studi Ilmu Hadis, h. 82. 

74Noor Sulaima<n, Antologi Ilmu Hadi<th, h. 176. 

75Nuruddin ‘Itr, Ulumul Hadis, h. 84 
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g. Subhi al S{a<lih: Ilmu yang membahas mengenai para perawi, sekitar masalah yang 

membuat mereka tercela atau bersih dalam menggunakan lafaz-lafaz tertentu.77 

h. Ilmu yang membahas tentang kaedah-kaedah mencela para rawi dan 

mengadilkannya.78 

 Beranjak dari penjelasan tersebut, maka dapat dipahami bahwa kata al-Jarḥ 

secara bahasa bermakna melukai. Kedua makna dasar dari kata al-Jarḥ yakni al-kasb 

yang berarti balasan dan syaqq al-jildi yang berarti belahan kulit pada dasarnya salin 

terkait, yaitu kata al-kasb menunjukkan balasan dari setiap perbuatan dan syaqq al-

jildi menunjukkan bentuk balasan, sebagaimana seorang perawi yang telah 

melakukan sebuah perbuatan kemudian ia memperoleh penilaian yang negatif dari 

seorang kritikus sebagai balasan dari perbuatannya tersebut sehingga dapat melukai / 

memburukkan kualitas pribadinya. 

 Defenisi tersebut, menunjukkan bahwa al-Jarḥ ialah nampaknya sifat-sifat 

yang dapat melukai / mencederai keadilan atau kekuatan hafalan seorang perawi 

hadis sehingga ia dinilai cacat dan menyebabkan riwayatnya tertolak. Sementara 

untuk mengetahui penilaian cacat seorang perawi dapat dilihat dari lafal-lafal al-Jarḥ 

yang digunakan oleh kritikus hadis untuk menggambarkan kecacatannya. 

 Paparan-paparan di atas menunjukkan bahwa al-Jarḥ wa al-ta‘dīl merupakan 

sebuah upaya untuk mengetahui kualitas seorang perawi hadis dan dapat 

berpengaruh terhadap diterima atau ditolaknya hadis yang disampaikan oleh perawi 

tersebut. 

 

76Muhammad ‘Ajaj al-Khatib, Ushul al-Hadits, h. 233. 

77Subhi As-Shalih, Membahas Ilmu-ilmu Hadis, (Cet. X; Jakarta: Pustaka Firdaus, 2017), h. 

113; Manna al-Qaththan, Pengantar Studi Ilmu Hadis, h. 84. 

78M. Abdurahman dan Elan Sumarna, Metode Kritik Hadis, h. 58 
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Perlu dipahami bahwa orang yang memberikan penilaian jarḥ (celaan) kepada 

seorang perawi disebut dengan al-jāriḥ, sedangkan yang memberikan penilaian ta‘dīl 

(keadilan) terhadap seorang perawi disebut dengan al-mu‘addil. Pada dasarnya al-

jāriḥ dan al-mu‘addil adalah para ulama yang termasuk para kritikus hadis atau 

dalam istilah ilmu hadis disebut dengan nuqqād al-hadīṡ. Sehingga untuk 

mengetahui sifat / keadaan perawi yang tercela (majrūḥ) dan perawi yang terpercaya 

(ṡiqah / adil dan ḍābiṭ) harus melalui keteranganketerangan yang berasal dari para 

kritikus hadis tersebut. 

Ulama kritikus hadis tentu memiliki kesamaan persepsi ataupun berbeda 

persepsi dalam menilai keadaan seorang perawi hadis. Selain itu tak jarang ulama 

kritikus hadis menilai seorang perawi hadis dengan dua persepsi yang berbeda. 

Dalam satu kasus tak jarang seorang ulama kritkus hadis menilai seorang perawi 

dengan lafal laisa bihi ba’sun, sedangkan dalam kondisi lain dinilai dengan lafal 

d}a‘i>f. Tentu hal ini akan membingungkan karena kedua lafal tersebut memiliki 

makna dan tingkatan yang berbeda. 

Melihat perbedaan-perbedaan tersebut para ahli hadis menyusun sebuah teori 

dan kaidah al-jarh} wa al-ta‘di>l sebagai sebuah langkah solutif dalam 

menyelesaikannya secara objektif. Berikut adalah kaidah al-jarh} wa al-ta‘dil yang 

dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam meneliti sebuah hadis: 

ح .1 ر  ق دَّم  ع ل ى ال ج  ي ل  م   ({al-ta‘di>l didahulukan atas al-jarh) الت ع د 

Jika seorang perawi dinilai terpuji oleh kritikus dan dinilai tercela oleh 

kritikud lainnya, maka yang didahulukan adalah pujian. Alasannya, karena sifat 
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dasar dari seorang perawi adalah terpuji, sedangkan sifat tercela adalah sifat yang 

datang beakangan. Pendukung pendapat ini adalah al-Nasa>’i> (w. 303 H/915 M).79 

ي ل .2 ق دَّم  ع ل ى ال ت ع د  ح  م  ر   (al-jarh} didahulukan atas al-ta‘di>l) الج 

Jika seorang perawi dinilai tercela oleh kritikus dan dinilai terpuiji oleh 

kritikus lainnya, maka yang didahulukan adalah celaan. Alasannya, karena kritikus 

yang memberikan celaan lebih paham terhadap pribadi perawi yang dicela. Selain 

itu, yang menjadi dasar untuk memuji seorang perawi adalah persangkaan baik dari 

kritikus dan persangkaan itu dapat dikalahkan bila ketercelaan seorang periwayat 

memiliki bukti. Pendapat ini umumnya didukung oleh ulama hadis, fikih dan usul 

fikih.80 

ف سَّر .3 ح  ال م  ر  ا ذ ا ث ب ت  ال ج  ل  ا لَ   ع د   ل ل م  م   ك  ل  ف اح  ع د   ال م  ح  و  ار  ض  ال ج   jika) ا ذ ا ت ع ار 

terjadi 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 

 

79Fadhlina Arief Wangsa dan I Gusti Bagus Agung Perdana Rayyn, al-Jarh} wa al-Ta‘di>l: 
Sebuah Pengantar (Cet. I; Bantul: Semesta Aksara, 2022), h. 80. Lihat juga I Gusti Bagus Agung 

Perdana Rayyn, dkk, “Sejarah dan Kaidah Al-Jarh} wa Al-Ta‘di>l”, Ihyaussunnah: Journal of Ulumul 
Hadith and Living Sunnah 1, no. 2 (2021): h. 156. Lihat juga Abdul Gaffar Bedong, dan Muhammad 

Ismail Maggading, al-Jarh} wa al-Ta‘di>l Konstruksi Aplikatif Terhadap Penilaian Hadis (Cet. I; 

Sleman: Bintang Pustaka Madani, 2021 h. 92. Lihat juga Arifuddin Ahmad, Paradigma Baru 
Memahami Hadis Nabi (Cet. I; Jakarta: Insan Cemerlang, t.th), 133. Lihat Selengkapnya ‘Ali> bin 

Sult}a>n 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. 737-743. 

80Fadhlina Arief Wangsa dan I Gusti Bagus Agung Perdana Rayyn, al-Jarh} wa al-Ta‘di>l: 
Sebuah Pengantar, h. 80. Lihat juga I Gusti Bagus Agung Perdana Rayyn, dkk, “Sejarah dan Kaidah 

Al-Jarh} wa Al-Ta‘di>l”,: h. 156-157. Lihat juga Abdul Gaffar Bedong, dan Muhammad Ismail 

Maggading, al-Jarh} wa al-Ta‘di>l Konstruksi Aplikatif Terhadap Penilaian Hadis, h. 92. 



44 

 

 

 

dimenangkan adalah pujjian, kecuali jika kritikus menyertakan penjelasaan terhadap 

celaan kepada periwayat yang dicelanya.81 

Kritikus yang mampu menjelaskan sebab-sebab ketercelaan perawi yang 

dinilainya lebih mengetahui pribadi perawi tersebut daripada kritikus yang hanya 

mengemukakan pujian terhadap perawi yang sama. Jumhur Ulama mengatakan 

bahwa penjelasan ketercelaan yang dikemukakan itu haruslah relevan dengan upaya 

penelitian. Kemudian bila kritikus yang memuji telah mengetahui sebab-sebab 

ketercelan perawi yang dinilainya itu memang tidak relevan ataupun tidak ada lagi, 

maka kritikan yang memuji tersebut yang harus dipilih. 

ه  ل لث  ق ة  .4 ح  ر  ي فاا ف لا  ي ق ب ل  ج  ع  ح  ض  ار   apabila kritikus yang mencela) ا ذ ا ك ان  ال ج 

tergolong daif maka kritikannya terhadap yang s\iqah tidak diterma) 

Jika yang memberikan kritik adalah orang yang tidak s\iqah, sedangkan yang 

dikritik adalah orang yang s\iqah, kritikan tersebut ditolak. Alasannya, karena orang 

yang s\iqah dikenal lebih berhati-hati dan cermat dibanding dengan orang yang tidak 

s\iqah. Ulama ahli kritik mendung pendapat ini.82 Alasannya, orang yang bersifat 

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

Selain itu, kritikus yang lebih lemah daripada perawi secara otomatis akan 

terkalahkan dalam pemenuhan syarat keadilan. 

 

81Fadhlina Arief Wangsa dan I Gusti Bagus Agung Perdana Rayyn, al-Jarh} wa al-Ta‘di>l: 
Sebuah Pengantar, h. 80-81. Lihat juga I Gusti Bagus Agung Perdana Rayyn, dkk, “Sejarah dan 

Kaidah Al-Jarh} wa Al-Ta‘di>l”,: h. 157. Lihat juga Abdul Gaffar Bedong, dan Muhammad Ismail 

Maggading, al-Jarh} wa al-Ta‘di>l Konstruksi Aplikatif Terhadap Penilaian Hadis, h. 93. 

82Fadhlina Arief Wangsa dan I Gusti Bagus Agung Perdana Rayyn, al-Jarh} wa al-Ta‘di>l: 
Sebuah Pengantar, h. 81-82. Lihat juga I Gusti Bagus Agung Perdana Rayyn, dkk, “Sejarah dan 

Kaidah Al-Jarh} wa Al-Ta‘di>l”,: h. 157. Lihat juga Abdul Gaffar Bedong, dan Muhammad Ismail 

Maggading, al-Jarh} wa al-Ta‘di>l Konstruksi Aplikatif Terhadap Penilaian Hadis, h. 94. 
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ين .5 وح  ر  ج  ال م  ف ي   الَشبه  ي ة   ش  خ  ال ت ث ب ة   ب ع د   ا لََّ  ح   ر  ال ج  ي ق ب ل    al-jarh} tidak) لَ  

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 kritikan itu 

tidak dapat diterima, kecuali telah dapat dipastikan bahwa kritikan itu terhindar dari 

terhindar dari kekeliruan akibat adanya kemiripan nama perawi. Ulama ahli hadis 

mendukung kaidah ini.83 

Apabila nama perawi mempunyai kesamaan atau kemiripan dangan nama 

perawi lain, lalu salah satu perawi itu dikritik dengan celaan, maka kritikan itu tidak 

dapat diterima, kecuali setelah dipastikan bahwa kritikan itu terhindar dari 

kekeliruan akibat dari kesamaan atau kemiripan dari nama perawi tersebut. Suatu 

kritikan harus jelas sasarannya. Dalam mengkritik pribadi seorang, maka orang yang 

dikritik haruslah jelas dan terhindar dari keraguan-keraguan atau kekacauan.84 

يَّة لَ  ي ع ت د  ب ه .6 ن ي او  ع  عن ع د اوة الد  ح  الن ش  ر   al-jarh} yang dikemukakan oleh) الج 

yang mengalami permusuhan duniawi tidak perlu diperhatikan) 

Jika kritikus yang mencela perawi tertentu memiliki permusuhan dalam 

masalah keduniaan dengan pribadi perawi yang dikritik dengan celaan itu, kritikan 

 

83Fadhlina Arief Wangsa dan I Gusti Bagus Agung Perdana Rayyn, al-Jarh} wa al-Ta‘di>l: 
Sebuah Pengantar, h. 83. Lihat juga I Gusti Bagus Agung Perdana Rayyn, dkk, “Sejarah dan Kaidah 

Al-Jarh} wa Al-Ta‘di>l”,: h. 157-158. Lihat juga Abdul Gaffar Bedong, dan Muhammad Ismail 

Maggading, al-Jarh} wa al-Ta‘di>l Konstruksi Aplikatif Terhadap Penilaian Hadis, h. 94. 

84I Gusti Bagus Agung Perdana Rayyn, dkk, “Sejarah dan Kaidah Al-Jarh} wa Al-Ta‘di>l”,: h. 

158. 
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tersebut harus ditolak. Hal ini menimbulkan suatu penilaian yang sifatnya subjektif 

dikarenakan bersumber dari kebencian.85 

Dari beberapa kaidah yang disertai dengan alasannya masing-masing 

tersebut, maka yang harus dipilih adalah teori yang mampu menghasilkan penilaian 

yang lebih objektif terhadap perawi hadis yang dinilai keadaan pribadinya. 

Dinyatakan demikian karena tujuan penelitian yang sesungguhnya bukanlah untuk 

mengikuti teori tertentu, melainkan penggunaan teori-teori itu sebagai upaya 

memperoleh hasil yang lebih mendekati kebenaran, bila kebenaran itu sulit 

dihasilkan. Dengan demikian, keberadaan kaidah-kaidah tersebut merupakan alat 

bantu untuk untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh seorang peneliti 

dalam melakukan penelitian terhadap kualitas pribadi seorang perawi yang terkait 

dengan al-Jarḥ wa al-ta‘dīl dan digunakan sesuai situasi yang dialami oleh seorang 

peneliti.86 

Selain hal tersebut di atas, kritikus hadis juga berbeda pandangan dalam hal 

keadilan sahabat dan posisinya dalam periwayatan hadis, berbeda terhadap perawi 

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

7. Keadilan Sahabat Nabi saw. 

Bagi umat Islam, sahabat Nabi menduduki posisi yang sangat menentukan 

dalam Islam. Tidak dapat dipungkiri bahwa sahabat menduduki posisi yang sangat 

penting dan vital dalam sistem periwayatan hadis, karena dari tangan sahabatlah 

 

85Fadhlina Arief Wangsa dan I Gusti Bagus Agung Perdana Rayyn, al-Jarh} wa al-Ta‘di>l: 
Sebuah Pengantar, h. 83. Lihat juga I Gusti Bagus Agung Perdana Rayyn, dkk, “Sejarah dan Kaidah 

Al-Jarh} wa Al-Ta‘di>l”,: h. 157-158. Lihat juga Abdul Gaffar Bedong, dan Muhammad Ismail 

Maggading, al-Jarh} wa al-Ta‘di>l Konstruksi Aplikatif Terhadap Penilaian Hadis, h. 94-95. 

86I 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. 23. 



47 

 

 

 

ajaran yang disampaikan oleh Nabi menyebar dan memasyarakat. Bukti historis 

telah menambah kuat pendapat yang mengatakan, berdasarkan dengan sifat ‘a>dil 

yang dimiliki oleh sahabat-sahabat Nabi. Para Ulama berbeda pendapat. Perbedaan 

itu sebenarnya timbul dimasa ulama muta’akhiri>n. Para ulama mutaqaddimi>n tidak 

mempersoalkan kredebilitas keadilan sahabat tersebut. Mereka berkeyakinan bahwa 

sahabat-sahabat nabi tidak perlu mendapat kritikan, karena diyakini mereka semua 

memenuhi kriteria keadilan.87 

C. Teori Ilmu Ma‘a>ni al-H{adi>s\ 

Dalam literatur ilmu hadis, metodologi pemahaman hadis atau metode 

mensyarah hadis dikaji dalam sebuah ilmu yang dikenal sebagai ‘ilm ma‘a>ni> al-h}adi>s\ 

yang cakupannya menyangkut tentang teknik interpretasi. ‘Ilm ma‘a>ni> al-h}adi>s 

terdiri atas kata ‘ilm, ma‘a>ni> dan al-h}adi>s\. Kata ‘ilm berakar dari huruf ‘ain, lam dan 

mim yang berarti memberi bekas pada sesuatu atau menunjukkan sesuatu sebagai 

tanda yang dapat membedakan dengan yang lainnya. Dari makna ini berkembang 

menjadi antara lain “mengetahui”, “membenarkan”, “mengakui sesuatu” dan 

“mengetahui zat sesuatu”. ‘ilm berarti pengetahuan atau knowladge yang bersifat 

umum.88 Menurut M. Quraish Shihab ‘ilm adalah segala macam pengetahuan yang 

berguna bagi manusia dan kehidupannya masa kini maupun mendatang, fisika 

maupun metafisika.89 

 

87A. Syahraeni, Kritik Sanad Dalam Perspektif Sejarah (Cet. I; Makassar: Alauddin Press, 

2011), h. 130-131. 

88Ah}mad bin Fa>ris bin Zakariya>’ al-Qazwaini> al-Ra>zi> Abu> al-H{usain, Mu‘jam Maqa>yi>s al-
Lugah, Juz 4 (t.t.: Da>r al-Fikr, 1399 H/1917 M), h. 109. 

89M. Quraish Shihab, Membumikan Al-Qur’an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam 

Membumikan Masyarakat (Cet. XII; Bandung: Mizan, 1986 M), h. 62. 
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Kata al-ma‘a>ni> adalah bentuk flural dari kata al-ma‘a>n yang berarti maksud 

sesuatu, kerendahan dan kehinaan, penampakan dan kemunculan sesuatu. al-ma‘na 

berarti sesuatu maksud yang muncul dan tampak pada sesuatu (kata) jika diadakan 

pembahasan atasnya.90 Di dalam ilmu balaghah dinyatakan bahwa ‘ilm ma‘a>ni> 

berarti ilmu yang mempelajari tentang hal-ihwal kata Arab, sesuai dengan 

keadaannya, sehingga terjadi perbedaan pandangan tentang suatu kalimat karena 

perbedaannya.91 Sedangkan kata hadis secara etimologi berasal dari bahasa Arab; al-

h}adi>s\; jamaknya: al-ah}adis\, al-h}ids\an dan al-h}uds\an.92 Kata hadis juga berasal dari 

akar kata:93 

 وحداثة –حدوثا  –يحدث  –حدث 
Hadis dari akar kata di atas memiliki beberapa makna, antara lain sebagai 

berikut: 

 dalam artian sesuatu yang ada setelah tidak ada atau ,(al-jiddah = Baru) الجدة (1

sesuatu yang wujud setelah tidak ada, lawan dari kata al-qadi>m (terdahulu). 

 Ibn Faris mengatakan bahwa hadis .(al-t}ari> = Lunak, lembut, dan baru) الطري (2

dari kata ini karena berita atau kalam itu datang secara silih berganti94 

bagaikan perkembangan usia yang silih berganti dari masa ke masa. 

 .(al-khabar = berita, pembicaraan dan al-kalam = perkataan) الخبر والكلام (3

 

90Arifuddin Ahmad, Metodologi Pemahaman Hadis Kajian Ilmu Ma‘a>ni> al-H{adi>s\ (Cet. II; 

Makassar: Alauddin University Press, 2013), h. 4-5. 

91Arifuddin Ahmad, Metodologi Pemahaman Hadis Kajian Ilmu Ma‘a>ni> al-H{adi>s\, h. 5. 

92M. Syuhudi Ismail, Kaidah Kesahihan Sanad Hadis (Cet. IV; Jakarta: Bulan Bintang, 

2014), h. 26. 

93Abdul Majid Khon, Ulumul Hadis, edisi kedua (Cet. III; Jakarta: Amzah, 2015), h. 1. 
94Ah}mad bin Fa>ris bin Zakariyya> al-Qazwaini> al-Ra>zi> Abu> al-H{asan, Mu‘jam Maqa>yi>s al-

Lugah Juz 2 (t.t: Da>r al-Fikr, 1399 H/1917 M), h. 36. 
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Secara terminologi hadis memiliki pengertian yang berbeda-beda oleh ulama. 

Menurut Mah}mud al-T{ahan hadis adalah sesuatu yang datang dari Nabi saw. baik 

berupa perkataan atau perbuatan dan atau persetujuan.95 Ulama hadis pada umumnya 

berpendapat bahwa yang dimaksud dengan hadis ialah segala sabda, perbuatan, 

taqrir, dan hal-ihwal yang disandarkan kepada Nabi Muhammad saw.96 

Hadis adalah setiap hal yang disandarkan kepada Nabi saw. baik berupa 

perkataan, perbuatan, ketetapan (taqri>r), maupun sifat Nabi Muhammad saw. Ada 

pula yang mendefinisikan sebagai apa-apa yang disandarkan kepada Nabi 

Muhammad saw. baik berupa ucapan, perbuatan, ketetapan, atau sifat.97 Kata hadis 

dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah sabda, perbuatan, takrir (ketetapan) 

Nabi Muhammad saw. yang diriwayatkan atau diceritakan oleh sahabat untuk 

menjelaskan dan menetapkan hukum Islam. Hadis juga dapat diartikan sebagai 

sumber ajaran Islam yang kedua setelah al-Qur’an: untuk lebih mendalami Islam.98 

Ma‘a>ni> al-h}adi>s\ berarti maksud atau pemunculan sesuatu isi yang terdapat 

dalam ucapan Nabi saw. Dengan demikian ‘Ilm Ma‘a>ni> al-H{adi>s\ berarti ilmu yang 

mempelajari tentang hal ihwal lafal dan makna yang terdapat di dalam berbagai 

matan hadis sesuai dengan tuntutan kondisinya.99 

 

95Abdul Majid Khon, Ulumul Hadis, edisi kedua, h. 3. 

96M. Syuhudi Ismail, Kaidah Kesahihan Sanad Hadis, h. 27. Lihat juga Nawir Yuslem, 

Ulumul Hadis (t.t: Mutiara Sumber Widya, 2001), h. 1. 

97M. Mashuri Mochtar, Kamus Istilah Hadis (Cet. I; Pasuruan, Pustaka Sidogiri, 1435 H), h. 

139. Lihat juga Khalil Nurul Islam, Jangan Dibaca Ini Terlalu Mudah (t.d). 

98KBBI Offline V 0.3.2. Badan Pembinaan Bahasa dan Pembukuan, Kementerian Pendidikan 

dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2016-2019. 

99Arifuddin Ahmad, Metodologi Pemahaman Hadis Kajian Ilmu Ma‘a>ni> al-H{adi>s\, h. 6. 
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Berdasarkan definisi ini ada dua variabel penting yang harus mendapatkan 

perhatian utama. Pertama, ihwal lafal dari makna yang berorientasi pada penelusuran 

makna leksikal dari sebuah kata, gramatika dan medan sematiknya. Kedua, aspek 

sosio-historis, sebab al-wurud dimana lafal dilahirkan.100 

Kedua bagian ini tidak dapat dipisahkan dan harus mendapat porsi seimbang 

sehingga dapat meminimalkan mis-interpretasi demi mendapatkan pemahaman yang 

komprehensif. Sekaligus dari sini pula dapat dibatasi bahwa aspek pembahasan ilmu 

Ma‘a>ni> al-H{adi>s\ adalah matan hadis dan tidak melibatkan sanad hadis.101 

Abdul Mustaqim lebih cenderung menyebut Ma‘a>ni> al-H{adi>s\ dengan 

Hermeneutika Hadis. Pada dasarnya ilmu Ma‘a>ni> al-H{adi>s\ adalah ilmu tentang 

bagaimana memahami teks hadis yang selalu mempertautkan tiga variabel triadic 

dan dialektik, yaitu author, reader dan audience. Author dalam hal ini adalah Nabi 

saw. sedangkan reader adalah pembaca teks hadis dan audience adalah para 

pendengar, baik pendengar teks hadis itu ketika disampaikan oleh Nabi saw. waktu 

itu maupun pendengar ketika hadis itu disampaikan sekarang. Ketiga variabel ini 

memiliki konteks sendiri-sendiri yang perlu dipertimbangkan dalam memahami 

hadis Nabi saw., sehingga ada keseimbangan dan terhindar dari kesewenang-

wenangan interpretasi.102 

Lebih lanjut Abdul Mustaqim mendifinisikan ilmu Ma‘a>ni>l H{adi>s\ sebagai 

ilmu yang membahas prinsip-prinsip metodologis (proses dan prosedur) memahami 

hadis Nabi saw., sehingga hadis tersebut dapat dipahami maksud dan kandungannya 

 

100Arifuddin Ahmad, Metodologi Pemahaman Hadis Kajian Ilmu Ma‘a>ni> al-H{adi>s\, h. 6. 

101Arifuddin Ahmad, Metodologi Pemahaman Hadis Kajian Ilmu Ma‘a>ni> al-H{adi>s\, h. 7. 

102Abdul Mustaqim, Ilmu Ma‘anil Hadits Paradigma Interkonteks Berbagai Teori dan 

Metode Memahami Hadis Nabi (Cet. II; Yogyakarta: Idea Press, 2016), h. 9. 
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secara tepat dan proporsional. Untuk itu, seorang yang akan memahami hadis juga 

harus memperhatikan berbagai aspek yang berkaitan dengan hadis tersebut. 

Misalnya mempertimbangkan posisi Nabi, situasi yang melatarbelakangi munculnya 

hadis baik mikro ataupun makro, mencermati varian redaksi hadis, mengumpulkan 

hadis-hadis secara tematik dan juga mencari makna yang relevan dengan konteks 

kekinian dan lain sebagainya.103 

Dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan metode yang dipaparkan 

oleh  Arifuddin Ahmad, dalam bukunya Metodologi Pemahaman Hadis: Kajian Ilmu 

Ma’a>ni> al-Hadis . Metode ini terbagi menjadi tiga, yaitu: 

1. Interpretasi Tekstual 

Interpretasi tekstual adalah interpretasi atau pemahaman terhadap matan 

hadis berdasarkan teksnya semata, baik yang diriwayatkan secara lafal maupun yang 

diriwayatkan secara makna dan/atau memperhatikan bentuk dan cakupan makna. 

Teknik interpretasi tekstual adalah teknik yang cenderung mengabaikan dari 

pertimbangan latar belakang peristiwa yang terjadi “wuru>d” hadis maupun dalil 

lainnya. Adapun dasar penggunaan teknik interpretasi tekstual ini yakni bahwa 

setiap dari ucapan maupun perilaku Nabi Muhammad Saw. tidaklah terlepas dari 

konteks kewahyuan bahwa segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi 

Muhammad Saw. merupakan wahyu, hal tersebut didasarkan pada QS. al-Najm/53: 

3-4: 

هَوٰى 
ْ
وْحٰىۙ   ٣وَمَا يَنْطِقُ عَنِ ال ا وَحْي  يُّ

َّ
 ٤اِنْ هُوَ اِل

Terjemahnya : 

 

103Abdul Mustaqim, Ilmu Ma‘anil Hadits Paradigma Interkonteks Berbagai Teori dan 

Metode Memahami Hadis Nabi (Cet. II; Yogyakarta: Idea Press, 2016), h. 10. 
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3. Dan tidaklah yang diucapkannya itu (Al-Qur’an) menurut keinginannya. 4. Tidak 
lain (Al-Qur’an itu) adalah wahyu yang diwahyukan (kepada-nya).104 

Olehnya itu, apa yang telah dinyatakan secara eksplisit sebagai hadis Nabi 

haruslah dipahami seperti apa adanya kecuali jika dijumpai kesulitan di dalamnya 

maka haruslah ditakwilkan. Adapun hal yang harus diperhatikan dan juga 

dipertimbangkan dalam memahami hadis Nabi itu sendiri melihat dari segi teksnya, 

seperti, teknik periwayatan, gaya bahasa, dan juga kandungan hadisnya. Ragam 

teknik periwayatan terbagi dalam dua bagian, yang Pertama periwayatan hadis 

secara lafal dan makna. Periwayatan hadis secara lafal berarti periwayatan hadis 

dengan redaksinya atau matannya yang persis seperti apa yang diwurudkan oleh 

Nabi Muhammad Saw.105 Periwayatan hadis secara makna yaitu periwayatan yang 

dimana matan tidak persis yang telah diwurudkan atau yang telah diucapkan oleh 

Nabi Muhammad saw. tetapi memiliki kandungan maknanya sama.106 Kedua 

periwayatan Tamm dan Na>qis, periwayatan “Tamm” ialah periwayatan hadis yang 

dimana mengemukakan semua matan hadis seperti yang telah diwurudkan oleh Nabi 

Muhammad Saw. dan periwayatan Na>qish ialah periwayatan hadis yang dimana 

mengemukakan sebagian dari matan hadis seperti yang diwurudkan oleh Nabi 

Muhammad Saw.107 Interpretasi tekstual juga mempertimbangkan segi bentuk dan 

gaya bahasa yang digunakan dalam matan hadis.  

 

 

 

 

104Kementerian Agama RI Al-Qur’an Dan Terjemahannya, Mushaf Al-Hilali, h. 526. 

105Arifuddin Ahmad, Metodologi Pemahaman Hadis; Kajian Ilmu Ma’ani al-Hadis,  h. 19-20. 

106Arifuddin Ahmad, Metodologi Pemahaman Hadis; Kajian Ilmu Ma’ani al-Hadis,  h. 24. 

107Arifuddin Ahmad, Metodologi Pemahaman Hadis; Kajian Ilmu Ma’ani al-Hadis,  h. 34-35. 
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2. Interpretasi Intertekstual 

Interteks dapat diartikan sebagai jaringan hubungan antara satu teks dengan 

teks lain. Interpretasi intertekstual pertama diilhami oleh gagasan pemikiran dari 

Mikhail Bakhtin, filsuf Rusia yang mempunyai minat besar pada sastra, menurutnya 

pendekatan intertekstual menekankan kepada pengertian bahwa sebuah teks sastra 

dipandang sebagai tulisan sisipan ataupun cangkokan pada kerangka teks-teks sastra 

lain, seperti tradisi, jenis sastra, parodi, acuan, ataupun kutipan.108 Kajian interteks 

berusaha menemukan aspek-aspek tertentu yang telah ada pada karya-karya 

sebelumnya pada karya yang muncul lebih kemudian. Tujuan kajian interteks itu 

sendiri adalah untuk memberikan makna secara lebih penuh terhadap karya tersebut. 

Dari uraian di atas, maka dapat dinyatakan bahwa interpretasi intertekstual 

dapat diartikan sebagai memahami teks dengan teks yang lainnya, baik itu dalam 

satu teks ataupun di luar teks karena adanya hubungan yang terkait, penggunaan 

istilah interpretasi intertekstual dalam kajian hadis dapat juga disebut sebagai teknik 

“Munasabah” dalam Kajian Tafsir. Dalam memahami Hadis Nabi maka hendaknya 

berupaya untuk mengaitkannya dengan Al-Qur’an karena ia merupakan “baya>n” 

terhadap Al-Qur’an itu sendiri, tidak sedikit masalah juga perkara yang tidak dapat 

dipertemukan “khilafiyah” yang dimana didasarkan pada Hadis Nabi sebab masalah 

tersebut telah mengabaikan petunjuk Al-Qur’an yang berkenaan dengannaya. 

Adapun di kalangan ulama ada yang membagi fungsi hadis terhadap Al-Qur’an 

sebagai baya>n al-Tafsir wa al-tafshi>l, baya>n al-Tawki>d wa al-Taqri>r, dan baya>n al-

 

108Redyanto Noor, “Perspektif Resepsi Novel Chiklit dan Teenlit Indonesia” dalam Makalah 

Diskusi Program Studi S3 Sastra, 2007, h. 4-5. 
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Tasyri> bahkan ada juga yang mengatakan bahwa hadis adalah sebagai baya>n al-

Nasakh terhadap Al-Qur’an.109 

3. Interpretasi Kontekstual 

Interpretasi Kontekstual adalah menginterpretasikan ataupun memahami 

matan hadis dengan memperhatikan “asbab al-wurud al-hadis” (Kontesk di masa 

Rasul, pelaku sejarah, peristiwa sejarah, waktu, tempat, dan bentuk peristiwa) dan 

juga konteks kekinan atau konteks masa kini.  Adapun dasar penggunaan teknik 

ialah bahwa Nabi Muhammad Saw. adalah teladan yang terbaik “uswatun hasanah”. 

Pendekatan yang digunakan dalam teknik interpretasi kontekstual ialah 

pendekatan holistik dan juga pendekatan multidisipliner ataupun beberapa 

pendekatan atau pendekatan tertentu bagi disiplin ilmu kontemporer, seperti 

pendekatan historis, pendekatan sosiologis, pendekatan antropologis, pendekatan 

hermeneutika, pendekatan semiotik, dan yang semacamnya. teknik interpretasi 

kontekstual dimaksudkan untuk menguatkan makna formal juga menegaskan makna 

yang subtansial, aplikasinya bersifat universal lokal dan temporal. Pengaplikasian 

teknik interpretasi kontekstual ini dapat dilakukan dengan dapat dilakukan dengan 

cara memahami kandungan hadis Nabi itu sendiri dengan memperhatikan segi 

konteksnya yaitu dengan dilihat dari segi ada tidaknya sabab al-wurud, yaitu dilihat 

dari segi Nabi Muhammad Saw. sebagai subyekk hadis, sebagai Rasulullah, kepala 

Negara atau pemimpin masyarakat, hakim, suami, atau pribadi. Adapun dilihat dari 

segi obyeknya yaitu, pihak yang dihadapi, Nabi Saw. dalam menyampaikan 

sabdanya sangat memperhatikan latar belakang budaya, kapasitas iman,kapasitas 

 

109Arifuddin Ahmad, Metodologi Pemahaman Hadis; Kajian Ilmu Ma’ani al-Hadis, h. 104-

105. 
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intelektual, dan juga kondisi kejiwaan audiencenya, adapun yang dilihat dari bentuk 

peristiwa, qawliyah, fi’liyah, dan juga taqririyah Rasulullah Saw. pertanyaan dan 

perbuatan audience dan juga tempat maupun waktu peritiwa Hadis. 

Adapun dalam hal Asbab wurud al-Hadis, ulama memberikan definisi yang 

beragam antara lain yang diungkapkan oleh al-Suyuthi> bahwa asba>b wuru>d al-Hadi>s 

adalah sesuatu yang menjadi metode untuk menentukan maksud suatu hadis yang 

yang bersifat umum, khusus, mutlak, muqayyad, dan juga untuk menentukan ada 

tidaknya naskh atau pembatalan dalam suatu hadis dan sejenisnya. Al-Suyuthi> lebih 

mengacuh kepada fungsi asba>b wuru>d al-Hadi>s jika definisi tersebut diteliti secara 

kritis yang dimana untuk menentukan “Takhshi>sh” dari yang ‘a>m atau umum, 

membatasi yang mutlak, dan untuk menentukan ada tidaknya naskh dan mansu>kh 

dalam suatu hadis. Namun definisi tersebut kurang tepat jika digunakan untuk 

merumuskan pengertian dari asba>b wuru>d al-Hadi>s, maka dari itu perlu menoleh 

terhadap pendapat dari Hasbi as-Shiddiqy yang mendefinisikan asba>b wuru>d al-

Hadi>s sebagai ilmu yang menerangkan sebab-sebab Nabi Saw. menuturkan sabdanya 

dan masa-masa Nabi Saw. menuturkannya. Selain itu Yahya Isma>’i>l Ahmad 

memberikan definisi asba>b wuru>d al-Hadi>s yang hampir mirip dengan pengertian 

asba>b al-nuzu>l yaitu sesuatu baik berupa peristiwa atau pertanyaan yang terjadi pada 

waktu hadis itu disampaikan oleh Nabi Saw. dari sekian definisi asba>b wuru>d al-

Hadi>s di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa asba>b wuru>d al-Hadi>s 

merupakan konteks hostorisitas baik berupa peristiwa ataupun pertanyaan-

pertanyaan yang lainnya yang dimana terjadi pada saat hadis tersebut disabdakan 

oleh Nabi Saw. ia dapat berfungsi sebagai pisau analisis untuk menentukan apakah 

hadis tersebut bersifat khusus, umum, mutlak ataupun muqayyad, na>sikh atau 
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mansu>kh.110 Olehnya itu di dalam perspektif ini bahwa mengetahui asba>b wuru>d al-

Hadi>s bukanlah suatu ga>yah ataupun tujuan, melainkan hanya sebagai sarana untuk 

memperoleh ketetapan makna dalam memahami pesan moral suatu hadis.111 

Salah satu aspek yang patut dipertimbangkan tatkala hendak mensyarah 

hadis, utamanya jika hadis yang bersangkutan memiliki sebab wuru>d adalah kondisi 

audiens saat hadis diwuru>dkan terutama yang berkaitan dengan kondisi sosial dan 

kapasitas intelektualnya, yang berkaitan dengan perbedaan tingkat integritas tidak 

menjadi bagian dari kajian ini dikarenakan mereka yang dinilai tidak memenuhi 

kriteria keadilan atau integritas pribadi, maka tentu saja riwayatnya tidaklah dapat 

diterima, namun hadis yang menyangkut tentang pelaku dosa tetap dapat menjadi 

bagian dari kajian ini.112 

Dalam memahami hadis secara konteks ada hal penting yang perlu 

diperhatiak yaitu bentuk peristiwa yang mengitari hadis Nabi Saw. baik itu dalam 

bentuk pertanyaan ataupun tidak atau peristiwa-peristiwa gugatan atapun transaksi 

dan sejenisnya.113 Adapun yang dilihat dari segi tempat wuru>dnya Hadis, jika 

dicermati definisi hadis sebagai sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah Saw. 

baik berupa perkataan, perbuatan, taqri>r juga hal ihwal beliau, maka dapat diduga 

bahwa tempat peristiwa wuru>dnya sebuah hadis itu berbdeda-beda boleh jadi di 

 

110Arifuddin Ahmad, Metodologi Pemahaman Hadis; Kajian Ilmu Ma’ani al-Hadis, h. 119-

121. 

111Said Agil Husin Munawwar dan Abdul Mustaqin, op.cit., h. 7. 

112Arifuddin Ahmad, Metodologi Pemahaman Hadis; Kajian Ilmu Ma’ani al-Hadis, h. 136.  

113Arifuddin Ahmad, Metodologi Pemahaman Hadis; Kajian Ilmu Ma’ani al-Hadis, h. 146. 
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dalam suatu majelis, di pasar, di perjalan, dan juga di tengah berkecamuknya 

perang.114  

Adapun hal mempertimbangkan perkembangan peradaban, sebagaimana 

pernjelasannya yakni bahwa hadis Nabi sebagai baya>n terhadap al-Qur’an yang 

bersifat sya>mi>l dan ka>mil atau menyangkut seluruh aspek kehidupan dan sempurna 

serta bersifat universal sekalipun aplikasinya ada yang bersifat temporal dan lokal, 

tentunya menyifati al-Qur’an itu sendiri, oleh karenanya hadis-hadis Rasulullah 

Saw. yang kandungannya berkembang hendaknya mampu mengantisipasi 

perkembangan tersebut.115 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

114Arifuddin Ahmad, Metodologi Pemahaman Hadis; Kajian Ilmu Ma’ani al-Hadis, h. 158.  

115Arifuddin Ahmad, Metodologi Pemahaman Hadis; Kajian Ilmu Ma’ani al-Hadis, h. 165. 
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BAB III 

KUALITAS HADIS 

A. Hasil Takhrij al-H{adi>s  

Pada penelitian ini, peneliti mengkaji hadis tentang Overthinking. Adapun 

teks hadis yang menjadi objek penelitian: 

رٍو، ع ن   و ب ن  أ ب ي ع م  ر  ة ، ع ن  ع م  يز  ي ع ن ي اب ن  أ ب ي س ل م  ث ن ا ع ب د  ال ع ز  دَّ م ، ح  ث ن ا ه اش  دَّ ح 

م    ال ه  ن   م  ب ك   أ ع وذ   إ ن  ي  مَّ  »اللَّه   : ي ق ول  س لَّم   و  ع ل ي ه   الل   لَّى  ص  النَّب ي   ك ان    : ق ال  أ ن سٍ 

 » ال  ج  الر   غ ل ب ة   و   ، الدَّي ن  ل ع   ض  و   ، ب ن  ال ج  و  ل   ال ب خ  و   ، ال ك س ل  و  ز   ال ع ج  و   ، ن  ز  ال ح  )رواه   و 

 1احمد(.

Artinya: 

Hasyim telah menceritakan kepada kami, Abdul Aziz telah menceritakan 
kepada kami yaitu Ibnu Abu Salamah dari Amru bin Abu Amru dari Anas 
berkata : Nabi Shallallahu’alaihi wasallam sering berdoa ’’Ya Allah, saya 
berlindung kepadamu dari kecemasan, kesedihan, kelemahan, kemalasan, 
kebakhilan, ketakutan, jeratan utang dan penindasan orang. (HR.Ahmad ) 

Untuk melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan metode takhri>j 

berdasarkan salah satu lafal atau kata kunci. Adapun petunjuk yang ditemukan pada  

metode salah satu lafal matan hadis dengan menggunakan kitab al-Mu’jam al-

Mufahras li Alfaz} al-H{adi>s\ al-Nabawi>  karya A. J. Wensinck yaitu. Adapun hasulnya 

sebagai berikut: 

a. Menggunakan lafal    م  ه م    yang berasal dari kata dasar ال ه 

 

1 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 (Cet. I: t.t: Muassasah al-Risa>lah, 1421 H/2001 M), h. 226. 
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ن   ز  ال ح  م   و  ن  ال ه  مَّ إ ن  ي أ ع وذ  ب ك  م  د   .40,  36, دعوات  28, أطعمة  74خ جهاد    .اللَّه 

دعوات    .32وتر   استعذت    . 70ت     , 226,  220,  159  :3حم    . 25,  7,8ن 

240 .2 

Maksud dari keterangan di atas ialah: 

Hadis tersebut terdalam S{ah}i>h} al-Bukha>ri> kitab jiha>d bab ke-74, kitab 

at}‘amah bab ke-28 dan kitab du‘awa>t bab ke-36 dan 40. Sunan Abi> Da>wud kitab 

witr bab ke-32. Sunan al-Tirmiz\i> kitab du‘awa>t bab ke-70. Sunan al-Nasa>’i> kitab 

ista‘az \at bab ke-7, bab ke-8 dan bab ke-25. Musnad Ah}mad Juz 3 halaman 159, 220, 

226 dan 240. Adapun hadisnya sebagai berikut: 

Pada S{ah}i>h} al-Bukha>ri> kitab jiha>d bab ke-74: 

ث ن ا دَّ ث ن ا  ق ت ي ب ة ،   ح  دَّ ،  ح  رٍو،  ع ن    ي ع ق وب  ال كٍ   ب ن    أ ن س    ع ن    ع م  ي    م  ض   النَّب يَّ   أ نَّ :  ع ن ه    اللَّّ    ر 

لَّى ل ي ه    الل    ص  س لَّم ،   ع  ة    لأ  ب ي  ق ال    و  س  » :  ط ل ح  ا   الت م  ن    غ لا ما ان ك م    م  ل م  ن ي  غ  د م  تَّى  ي خ   ح 

ج   ر  ي ب ر    إ ل ى  أ خ  ج    « خ  ر  ة    أ ب و  ب ي  ف خ  ف ي،  ط ل ح  د  ر  أ ن ا  م  اه ق ت    غ لا م    و  ل م ،  ر  د م    ف ك ن ت    الح   أ خ 

س ول   لَّى  اللَّّ   ر  س لَّم ، ع ل ي ه   الل   ص  ، إ ذ ا  و  ل  ع ه   ف ك ن ت   ن ز  م  ا أ س   أ ع وذ   إ ن  ي اللَّه مَّ » :  ي ق ول   ك ث يرا

ن    ب ك   م     م  ،   اله  ن  ز  الح  ز    و  الع ج  ،  و  الك س ل  ل    و  الب خ  ،  و  ب ن  الج  ل ع    و  ض  ،  و  غ ل ب ة    الدَّي ن   و 

ال   ج  ن ا  ث مَّ  « الر   م  ي ب ر   ق د  ا خ  ، ع ل ي ه   اللَّّ   ف ت ح   ف ل مَّ ن  ص  ر   الح  ال   ل ه   ذ ك  م  ف يَّة   ج  ي ي    ب ن ت   ص   ب ن   ح 

، ط ب  ق د    أ خ  ا،  ق ت ل    و  ه  ج  و  ك ان ت    ز  وساا،  و  ط ف اه ا  ع ر  س ول    ف اص  لَّى  اللَّّ    ر  س لَّم    ع ل ي ه    الل   ص   و 

، ه  ج    ل ن ف س  ر  ا  ف خ  تَّى   ب ه  ،  س دَّ   ب ل غ ن ا   ح  ب اء  ه  لَّت    الصَّ ا،  ف ب ن ى   ح  ن ع    ث مَّ   ب ه  ي ساا  ص   ن ط عٍ   ف ي  ح 

يرٍ، غ  س ول    ق ال    ث مَّ   ص  لَّى  اللَّّ    ر  س لَّم    ع ل ي ه    الل    ص  ن  » :  و  ن    آذ  ل ك    م  و  ة    ت ل ك    ف ك ان ت  .  « ح  ل يم   و 

س ول   لَّى  اللَّّ    ر  س لَّم    ع ل ي ه    الل    ص  ف يَّة ،  ع ل ى  و  ن ا  ث مَّ   ص  ج  ر  ين ة    إ ل ى  خ  د  أ ي ت  :  ق ال    الم   ف ر 

س ول   لَّى  اللَّّ   ر  س لَّم   ع ل ي ه   الل   ص  ي و  و   ا  ي ح  ه   ل ه  اء  ر  ةٍ،  و  ل س   ث مَّ  ب ع ب اء  ن د    ي ج  ه ، ع  ير  ع   ب ع   ف ي ض 

ب ت ه ، ك  ع    ر  ف يَّة    ف ت ض  ا  ص  ل ه  ج  ب ت ه    ع ل ى  ر  ك  تَّى  ر  ،  ح  ك ب  ن ا  ت ر  ر  تَّى  ف س  ف ن ا  إ ذ ا  ح  ر   ع ل ى   أ ش 

 

2 A. J. Weinsinck, al-Mu‘jam al-Mufahras li Alfa>z} al-H}adi>s\ al-Nabawi>, Juz 7 (Leiden: 

Maktabah Bril 1969 M), h. 107. 
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ين ة   د  دٍ   إ ل ى  ن ظ ر    الم  ب ل    ه ذ ا» :  ف ق ال    أ ح  ب ن ا  ج  ب ه    ي ح  ن ح  ين ة    إ ل ى  ن ظ ر    ث مَّ   « و  د  : ف ق ال    الم 

م    إ ن  ي  اللَّه مَّ »  ر   ا  أ ح  ا  ب ي ن    م  ث ل    لَ ب ت ي ه  ا  ب م  م    م  رَّ يم    ح  اه  كَّة ،  إ ب ر  مَّ   م  ك    اللَّه  م    ب ار  م    ف ي  ل ه  ه  د    م 

م   ه  اع  ص   3)رواه البخاري(.   « و 

Pada S{ah}i>h} al-Bukha>ri> kitab at}‘amah bab ke-28: 

ث ن ا دَّ ث ن ا  ق ت ي ب ة ،  ح  دَّ يل    ح  اع  م  ع ف رٍ،  ب ن    إ س  و ع ن   ج  ر  رٍو، أ ب ي ب ن   ع م  ل ى ع م  و  ب   م  طَّلِ  ن   الم   بِ 

ن ط بٍ،  ب ن    اللَّّ    ع ب د   ع    أ نَّه    ح  كٍ،  ب ن    أ ن س    س م  الِ  ول    م  ال  :  ي قِ  ول    قِ  سِ  لَّى  اللَّّ    ر  ه    الل    صِ   ع ل يِ 

س لَّم   ي  و  ة    لأ  بِ  س  » :  ط ل حِ  ا  الِت م  ن    غ لا مِا ان ك م    مِ  ل مِ  ن ي  غ  د م  ج    « ي خِ  ر  ي  ف خِ  و  بِ  ة    أ بِ   ط ل حِ 

ف ن ي د  ه ،  ي ر  اء  ر  د م    ف ك ن ت    و  س ول    أ خ  لَّى  اللَّّ    ر  س لَّم    ع ل ي ه    الل    ص  ا  و  ،  ك لَّم  ل  ت    ن ز  ع ه    ف ك نِ  م   أ سِ 

ث ر   وذ   يإ ن    اللَّه مَّ » :  ي ق ول    أ ن    ي ك  ك   أ عِ  ن   بِ  م    مِ  ، الهِ  ن  ز  الحِ  ز   و  الع جِ  ، و  ل  الك سِ  ل   و  الب خِ   و 

، ب ن  الج  ل ع    و  ض  ،  و  غ ل ب ة    الدَّي ن  ال    و  ج  ل    ف ل م    « الر   ه    أ ز  د م  تَّى  أ خ  ن    أ ق ب ل ن ا  ح  ،  مِ  ر  ي بِ  ل    خ  أ ق بِ   و 

ف يَّة   ٍ   ب ن ت    ب ص  ي ي  ه ا،  ق د    ح  از  اه    ف ك ن ت    ح  ي  أ ر  و   ا  ي ح  ه    ل ه  اء  ر  ةٍ   و  س اءٍ،  أ و    ب ع ب اء  ا  ث مَّ   ب ك  ف ه  د   ي ر 

ه ، اء  ر  تَّى  و  ا  إ ذ ا  ح  ب اء    ك نَِّ ه  ن ع    ب الصَِّ ا  صِ  ي سِا ي  ح  عٍ،  فِ  مَّ   ن طِ  ل ن ي  ثِ  سِ  ت    أ ر  د ع و  الَا   فِ  جِ   ر 

ك ان    ف أ ك ل وا، ه    ذ ل ك    و  ا  ب ن اء  ى  أ ق ب ل    ث مَّ "    ب ه  تَِّ د ا  إ ذ ا  ح  ه    بِ  د ،  لِ  ال    أ حِ  ذ ا» :  قِ  ل    هِ  بِ  ا  ج  ب نِ   ي ح 

ب ه   ن ح  ا  « و  ف    ف ل مَّ ين ة    ع ل ى  أ ش ر  د  م   إ ن  ي اللَّه مَّ » :  ق ال    الم  ر   ا أ ح  ا، ب ي ن   م  ب ل ي ه  ث ل   ج  ا م  م   مِ  رَّ  حِ 

يم   ب ه   اه  كَّة ، إ ب ر  مَّ   م  ك    اللَّه  م   ب ار  م   ف ي ل ه  ه  د   م    م  ه  اع  ص  4)رواه البخاري(.  « و 
 

Pada S{ah}i>h} al-Bukha>ri> kitab du‘awa>t bab ke-36: 

ث ن ا دَّ يدٍ،  ب ن    ق ت ي ب ة    ح  ث ن ا  س ع  دَّ يل    ح  اع  م  رٍ،  ب ن    إ س  ع فِ  ن    ج  و  عِ  ر  ن    ع مِ  ي  بِ  رٍو  أ بِ  ل ى  ع مِ  و   مِ 

طَّل ب   ن ط بٍ   ب ن    اللَّّ    ع ب د    ب ن    الم  ع    أ نَّه  :  ح  ال كٍ،  ب ن    أ ن س    س م  ول    ق ال  :  ي ق ول    م  سِ  لَّى  اللَّّ    ر   صِ 

س لَّم    ع ل ي ه    الل   ة    لأ  ب ي  و  س  » :  ط ل ح  ا  ل ن ا  الت م  ن    غ لا ما ان ك م    م  ل م  ن ي  غ  د م  ج    « ي خ  ر  ي  ف خِ  و  بِ   أ بِ 

ة   ف ن ي  ط ل ح  د  ه ،  ي ر  اء  ر  د م    ف ك ن ت    و  س ول    أ خ  لَّى  اللَّّ    ر  س لَّم    ع ل ي ه    الل    ص  ا  و  ،  ك لَّمِ  ل  ز  ت    نِ   ف ك نِ 

 

3 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 4 

(Cet. I; t.t: Da>r Tauq al-Najah, 1422 H), h. 36. 
4 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, h. 

76. 
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ع ه   م  ث ر    أ س  مَّ » :  ي ق ول    أ ن    ي ك  ي  اللَّهِ  وذ    إ نِ   ك    أ عِ  ن   بِ  م    مِ  ، الهِ  ن  ز  الحِ  ز   و  الع جِ  ، و  ل  الك سِ   و 

، ل  الب خ  ،  و  ب ن  الجِ  ل ع    و  ضِ  ،  و  ة    الِدَّي ن  غ ل بِ  ال    و  جِ  م    « الر   ل    ف لِ  ه   أ ز  د مِ  ى أ خ  تَِّ ا ح  ن   أ ق ب ل نِ   مِ 

، ي ب ر  أ ق ب ل    خ  ف يَّة    و  ٍ   ب ن ت    ب ص  ي ي  ه ا،  ق د    ح  از  اه    ف ك ن ت    ح  ي  أ ر  و   ه    ي ح  اء  ر  ةٍ   و  س اءٍ  أ و    ب ع ب اء   ث مَّ  ك 

ا ف ه  د  ه ،  ي ر  اء  ر  تَّى  و  ا  إ ذ ا  ح  ب اء    ك نَِّ ه  ن ع    ب الصَِّ ا  صِ  ي سِا ي  ح  عٍ،  فِ  مَّ   ن طِ  ل ن ي  ثِ  سِ  ت    أ ر  د ع و   فِ 

الَا  ج  ك ان    ف أ ك ل وا،  ر  ه    ذ ل ك    و  ا  ب ن اء  تَّى  أ ق ب ل    ث مَّ "    ب ه  ه    ب د ا  إ ذ ا  ح  د ،  لِ  ال    أ حِ  ذ ا» :  قِ  ل    هِ  ب يِ   ج 

ب ن ا ب ه    ي ح  ن ح  ا  « و  ف    ف ل مَّ ين ة    ع ل ى  أ ش ر  د  م    إ ن  ي  اللَّه مَّ » :  ق ال    الم  ر   ا  أ ح  ا،  ب ي ن    م  ب ل ي ه  ث ل    ج  ا  م   مِ 

م   رَّ يم   ب ه   ح  اه  كَّة ، إ ب ر  مَّ  م  ك    اللَّه  م   ب ار  م   ف ي  ل ه  ه  د   م    م  ه  اع  ص  5)رواه البخاري(. « و 
 

Pada S{ah}i>h} al-Bukha>ri> kitab du‘awa>t bab ke-40: 

ث ن ا دَّ ال د    ح  ل دٍ،  ب ن    خ  خ  ث ن ا  م  دَّ ،  ح  ان  دَّث ن ي: ق ال   س ل ي م  و ح  ر  رٍو، أ ب ي ب ن   ع م  ال   ع م  ع ت  : قِ  م   سِ 

ال كٍ،  ب ن    أ ن س   لَّى  النَّب ي    ك ان  :  ق ال    م  س لَّم    ع ل ي ه    الل    ص  وذ    إ ن  ي  اللَّه مَّ » :  ي ق ول    و  ك    أ عِ  ن    بِ   مِ 

م    ،  اله  ن  ز  الح  ز    و  الع جِ  ،  و  ل  الك سِ  ب ن    و  الجِ  ،  و  ل  الب خِ  ل ع    و  ضِ  ،  و  ة    الِدَّي ن  غ ل بِ  ال    و  جِ   « الر  

6(.)رواه البخاري
 

Pada Sunan Abi> Da>wud kitab witr bab ke-32: 

ث ن ا دَّ يد    ح  ن ص ورٍ،  ب ن    س ع  ق ت ي ب ة    م  يدٍ،  ب ن    و  ث ن ا:  ق الَ    س ع  دَّ د    ب ن    ي ع ق وب    ح  ،  ع بِ  ن  م  ح  ال    الِرَّ  قِ 

يد   ي    س ع  ه ر  و  ع ن  :  الز  ر  رٍو،  أ ب ي  ب ن    ع م  ال كٍ،  ب ن    أ ن س    ع ن    ع م  م    ك ن ت  :  ق ال    م  د  يَّ   أ خِ   النَّبِ 

لَّى س لَّم ،  ع ل ي ه    الل    ص  ع ه    ف ك ن ت    و  م  ا،  أ س  ن    ب ك    أ ع وذ    اللَّه مَّ » :  ي ق ول    ك ث يرا م     م  ،  ال هِ  ن  ز  ال حِ   و 

ع  
ل  ض  ، و  غ ل ب ة    الدَّي ن  ال    و  ج   7)رواه ابي داود(.  « الر  

Pada Sunan al-Tirmiz\i> kitab du‘awa>t bab ke-70: 

 

5 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 8, h. 

78. 
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>llah ‘Alah wa Sallam wa Sunnatih – S{ah}i>h} al-Bukha>ri>, Juz 8, h. 

79. 
7 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 2 (Beirut: Maktabah al-‘As}riyah, t.th), h. 90. 
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ث ن ا دَّ د    ح  مَّ ح  ث ن ا:  ق ال    ب شَّارٍ   ب ن    م  دَّ رٍ   أ ب و  ح  ي    ع ام  ث ن ا:  ق ال    ال ع ق د  دَّ و  حِ  ع بٍ   أ بِ  ،  م صِ  د ن ي   ال مِ 

و  ع ن   ر  رٍو،  أ ب ي  ب ن    ع م  ل ى  ع م  و  طَّل ب ،  م  س    ع ن    ال م  ن    أ نِ  كٍ   بِ  الِ  ال    م  ا:  قِ  ا  ك ث يِرا ت    مِ   ك نِ 

ع   م  لَّى  النَّب يَّ   أ س  س لَّم    ع ل ي ه    اللَّّ    ص  ع و  و  ء    ي د  لَ  ؤ  ات    ب ه  ن    ب ك    أ ع وذ    إ ن  ي  اللَّه مَّ » :  الك ل م  م     م   اله 

ن   ز  الح  ز    و  الع ج  الك س ل   و  ل   و  الب خ  ل ع    و  ض  ر    الدَّي ن   و  ق ه  ال   و  ج  8)رواه الترمذي(. « الر  
 

Pada Sunan al-Nasa>’i> kitab ista‘az \at bab ke-7 ditemukan pada bab ke-6: 

ن ا ب ر  ،  ب ن    ع ل ي    أ خ  ر  ن ذ  ي لٍ،  اب ن    ع ن    ال م  ث ن ا:  ق ال    ف ض  دَّ د    ح  مَّ ح  ،  ب ن    م  ق  ال    ع ن    إ س ح  ن ه   ب ن    ال م 

رٍو، ال كٍ،  ب ن    أ ن س    ع ن    ع م  ال    م  ان  :  قِ  ول    كِ  سِ  لَّى  اللَّّ    ل ر  ه    الل    صِ  لَّم    ع ل يِ  سِ  ات    و  و   لَ    د عِ 

ن    ب ك    أ ع وذ    إ ن  ي  اللَّه مَّ » :  ي ق ول    ك ان    ي د ع ه نَّ  م     م  ،  ال ه  ن  ز  ال ح  ز    و  ال ع ج  ،  و  ل  ال ك سِ  ل    و  ال ب خِ   و 

، ب ن  ال ج  غ ل ب ة    و  ال    و  ج   9)رواه النسائي(.  « الر  

ن ا ب ر  ق    أ خ  يم ،  ب ن    إ س ح  اه  ،  أ ن ب أ ن ا:  ق ال    إ ب ر  ير  ر  د    ع ن    ج  مَّ ح  ن    م  ،  بِ  ق  ح  ن    إ سِ  و  عِ  ر  ن    ع مِ   بِ 

رٍو،  أ ب ي ال كٍ، ب ن   أ ن س   ع ن   ع م  س ول   ك ان  : ق ال   م  لَّى اللَّّ   ل ر  س لَّم   ع ل ي ه   الل   ص  ات   و  و   لَ   د عِ 

ن    ب ك    أ ع وذ    إ ن  ي  اللَّه مَّ »   ي د ع ه نَّ  م     م  ،  ال هِ  ن  ز  ال حِ  ز    و  ال ع جِ  ،  و  ل  ال ك سِ  ل    و  ال ب خِ  ،  و  ب ن  ال جِ   و 

الدَّي ن   غ ل ب ة    و  ال    و  ج  10)رواه النسائي(.  « الر  
 

Pada Sunan al-Nasa>’i> kitab ista‘az \at bab ke-8 ditemukan pada bab ke-7: 

ن ا ب ر  ات مٍ   أ ب و  أ خ  ،  ح  ت ان ي  س  ج  ث ن ا:  ق ال    الس   دَّ ن    اللَّّ    ع ب د    ح  اءٍ،  بِ  جِ  ال    ر  دَّث ن ي:  قِ  يد    حِ  ع  ن    سِ   بِ 

ة ، دَّث ن ي:  ق ال    س ل م  و  ح  ر  رٍو،  أ ب ي  ب ن    ع م  ل ى  ع م  و  طَّل ب ،  م  د    ع ن    ال م  ن    اللَّّ    ع بِ  ب ،  بِ  طَّلِ   ال م 

ال كٍ،  ب ن    أ ن س    ع ن   س ول    أ نَّ   م  لَّى  اللَّّ    ر  س لَّم    ع ل ي ه    الل    ص  مَّ » :  ق ال    د ع ا  إ ذ ا  ك ان    و  ي  اللَّهِ   إ نِ  

 

8 Muh}ammad bin ‘I<sa> bin Saurah bin Mu>sa> bin D{ah}h}a>k al-Tirmiz\i> Abu> ‘I<sa>, Sunan al-
Tirmiz\i>, Juz 3 (Cet. II; Mesir: Syirkah Maktabah wa Mat}ba’ah Must}afa> al-Ba>ni> al-H{albi>, 1395 

H/1975 M), h. 310. 

9 Abu> ‘Abd al-Rah}man Ah}mad bin Syu‘aib bin ‘Ali> al-Khura>sa>ni> al-Nasa>’i>, al-Mujtabi> min 
al-Sunan – Sunan al-Sugra> li al-Nasa>’i>, Juz 8 (Cet. II; H{alb: Maktab al-Mat}bu‘a>t al-Isla>miyyah, 1406 

H/1986 M), h. 257. 

10 Abu> ‘Abd al-Rah}man Ah}mad bin Syu‘aib bin ‘Ali> al-Khura>sa>ni> al-Nasa>’i>, al-Mujtabi> min 

al-Sunan – Sunan al-Sugra> li al-Nasa>’i>, Juz 8, h. 257. 



63 

 

 

 

ن    ب ك    أ ع وذ   م     م  ،  ال ه  ن  ز  ال ح  ز    و  ال ع ج  ،  و  ال ك س ل  ل    و  ال ب خ  ،  و  ب ن  ال ج  ل ع    و  ضِ  ،  و  ة    الِدَّي ن  غ ل بِ   و 

ال   ج   11)رواه النسائي(.  « الر  

Pada Sunan al-Nasa>’i> kitab ista‘az \at bab ke-25: 

ن ا ب ر  د    أ خ  م  بٍ،  ب ن    أ ح  ر  ث ن ا:  ق ال    ح  دَّ م    ح  ه و    ال ق اس  يد    اب ن    و  ،  ي ز  ي  م  ر  د    ع ن    ال ج  ،  ع بِ  يِز   ال ع ز 

ن ي ب ر  و  أ خ  ر  رٍو،  أ ب ي  ب ن    ع م  ن    أ ن س    ع ن    ع م  كٍ   بِ  الِ  ال    م  ان  :  قِ  ي    كِ  لَّى  النَّبِ  ه    الل    صِ   ع ل يِ 

س لَّم   ن    ب ك    أ ع وذ    إ ن  ي  اللَّه مَّ » :  ي ق ول    و  م     م  ن   ال ه  ز  ال ح  ، و  ال ك س ل  ل   و  ال ب خ  ، و  ب ن  ال جِ  ل ع   و  ضِ   و 

، غ ل ب ة    الدَّي ن  ال    و  ج   12)رواه النسائي(. « الر  

Pada Musnad Ah}mad Juz 3 halaman 159, 220, 226 dan 240: 

ث ن ا دَّ ان    ح  د    ب ن    س ل ي م  ،  د او  ي  م  اش  ن ا  ال ه  ب ر  ،  أ خ  يل  اع  م  دَّث ن ي:  ق ال    إ س  و  ح  ر   أ ب ي  ب ن    ع م 
رٍو، ل ى  ع م  و  طَّل ب    م  ن ط بٍ   ب ن    الل    ع ب د    ب ن    ال م  ع    أ نَّه    ح  ال كٍ   ب ن    أ ن س    س م   ق ال  :  ي ق ول    م 
س ول   لَّى  الل    ر  س لَّم    ع ل ي ه    الل    ص  ة    لأ  ب ي  و  س  : "  ط ل ح  ا  ل ن ا  ال ت م  ما ن    غ لا  ان ك م    م  ل م  ن ي   غ  د م   ي خ 

ج    ،" ر  ة    أ ب و  ب ي  ف خ  ف ن ي  ط ل ح  د  ه ،  ي ر  اء  ر  ك ن ت    و  د م    و  لَّى  النَّب يَّ   أ خ  س لَّم    ع ل ي ه    الل    ص  ا   و   ك لَّم 
، ل  ع ه    ف ك ن ت    ن ز  م  ث ر    أ س  مَّ : "  ي ق ول    أ ن    ي ك  ن    ب ك    أ ع وذ    إ ن  ي  الله  م     م  ،  ال ه  ن  ز  ال ح  ز    و  ال ع ج    و 

، ال ك س ل  ب ن    و  ال ج  ،  و  ل  ال ب خ  ل ع    و  ض  غ ل ب ة    الدَّي ن    و  ال    و  ج  ل    ف ل م   "  الر   ه    أ ز  د م  تَّى  أ خ    أ ق ب ل ن ا   ح 
ن   ،  م  ي ب ر  أ ق ب ل  "    خ  يَّة    و  ف  ٍ   ب ن ت    ب ص  ي ي  ه ا،  ق د    ح  از  اه    ف ك ن ت    ح  ي  أ ر  و   ه    ي ح  اء  ر  ةٍ   و   أ و    ب ع ب اء 

س اءٍ، اي    ث مَّ   ب ك  ف ه  د  ه ،  ر  اء  ر  تَّى  و  ب اء    ك نَّا  إ ذ ا   ح  ه  ن ع    ب الصَّ ي ساا  ص  س ل ن ي   ث مَّ   ن ط عٍ،  ف ي  ح   أ ر 
ت   الَا   ف د ع و  ج  ه    ذ ل ك    ف ك ان    ف أ ك ل وا،  ر  ا   ب ن اء  تَّى  أ ق ب ل    ث مَّ  "  ب ه  د ،  ل ه    ب د ا   إ ذ ا  ح   ه ذ ا : "  ق ال    أ ح 

ب ل   ب ن ا  ج  ب ه    ي ح  ن ح  ا "  و  ف    ف ل مَّ ين ة    ع ل ى  أ ش ر  د  مَّ : "  ق ال    ال م  م    إ ن  ي  الله  ر   ا   أ ح  ا   ب ي ن    م  ب ل ي ه   ج 
ا م   ك م  رَّ يم   ح  اه  كَّة ، إ ب ر  مَّ  م  ك   الله  م   ب ار  م   ف ي ل ه  ه  د   م   م  ه  اع  ص   13)رواه احمد(. " و 

ث ن ا دَّ ي    ح  ك   يم ،   ب ن    م  اه  ث ن ا  إ ب ر  دَّ يدٍ   ب ن    الل    ع ب د    ح  ن دٍ،  أ ب ي  اب ن    ي ع ن ي  س ع  و  ع ن    ه  ر   ب ن    ع م 
رٍو،  أ ب ي ال كٍ،  ب ن    أ ن س    ع ن    ع م  ع ت  :  ق ال    أ نَّه    م  س ول    س م  لَّى  الل    ر  س لَّم    ع ل ي ه    الل    ص   و 

 

11 Abu> ‘Abd al-Rah}man Ah}mad bin Syu‘aib bin ‘Ali> al-Khura>sa>ni> al-Nasa>’i>, al-Mujtabi> min 
al-Sunan – Sunan al-Sugra> li al-Nasa>’i>, Juz 8, h. 258. 

12 Abu> ‘Abd al-Rah}man Ah}mad bin Syu‘aib bin ‘Ali> al-Khura>sa>ni> al-Nasa>’i>, al-Mujtabi> min 
al-Sunan – Sunan al-Sugra> li al-Nasa>’i>, Juz 8, h. 265. 

13 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 (Cet. I: t.t: Muassasah al-Risa>lah, 1421 H/2001), h. 159. 
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ا ا  ك ث يرا ع و  م  ء    ي د  لَ  ؤ  ات    ب ه  "  الدَّع و  مَّ :  ن    ب ك    أ ع وذ    إ ن  ي  الله  م     م  ،  ال ه  ن  ز  ال ح  ز    و  ال ع ج   و 
، ال ك س ل  ل   و  ال ب خ  ، و  ب ن  ال ج  ل ع   و  ض  ، و  غ ل ب ة   الدَّي ن  ال   و  ج   14)رواه احمد(.  " الر  

ث ن ا دَّ م ،  ح  ث ن ا  ه اش  دَّ يز    ع ب د    ح  ة ،  أ ب ي  اب ن    ي ع ن ي   ال ع ز  و  ع ن    س ل م  ر  رٍو،  أ ب ي  ب ن    ع م   ع ن    ع م 
لَّى  النَّب ي    ك ان  :  ق ال    أ ن سٍ  س لَّم    ع ل ي ه    الل    ص  "  ي ق ول    و  مَّ :  ن    ب ك    أ ع وذ    إ ن  ي  الله  م     م   ال ه 

، ن  ز  ال ح  ز    و  ال ع ج  ،  و  ال ك س ل  ل    و  ال ب خ  ،  و  ب ن  ال ج  ل ع    و  ض  ،   و  غ ل ب ة    الدَّي ن  ال    و  ج  )رواه    "  الر  
 15احمد(.

ث ن ا دَّ يدٍ،  أ ب و   ح  ث ن ا  س ع  دَّ ان    ح  لٍ،  ب ن    س ل ي م  و  ع ن    ب لا  ر  رٍو،  أ ب ي  ب ن    ع م   أ نَّ   أ ن سٍ،  ع ن    ع م 

س ول   لَّى  الل    ر  س لَّم    ع ل ي ه    الل    ص  مَّ : "  ي ق ول    ك ان    و  ن    ب ك    أ ع وذ    إ ن  ي  الله  م     م  ،   ال ه  ن  ز  ال ح   و 

ل   ال ب خ  ، و  ب ن  ال ج  ال ك س ل   و  ، و  م  ر  ال ه  ل ع   و  ض  يْنِ،  و   16)رواه احمد(. " الْعدَُو ِ  وَغَلبَةَِ  الدَّ

b. Menggunakan lafal   ن ز  ن   yang berasal dari kata dasar ال ح  ز   ح 

والحزن الهم   من  بك  أعوذ  جهاد    .إنى  وتر    . 40,  35دعوات    .74خ  ت  .  32د 

استعاذة  .70دعوات    , 226,  220,  159,  122  :3حم    .45,  25,  8,  7  ن 

240 .17 

Maksud dari keterangan di atas ialah: 

Hadis tersebut terdalam S{ah}i>h} al-Bukha>ri> kitab jiha>d bab ke-74 dan kitab 

du‘awa>t bab ke-35 dan bab ke-40. Sunan Abi> Da>wud kitab witr bab ke-32. Sunan al-

Tirmiz\i> kitab du‘awa>t bab ke-70. Sunan al-Nasa>’i> kitab ista‘az\at bab ke-7, bab ke-8, 

bab ke-25 dan bab ke-45. Musnad Ah}mad Juz 3 halaman 122, 159, 220, 226 dan 240. 

Adapun hadisnya sebagai berikut: 

Hadis-hadis yang terdapat dalam S{ah}i>h} al-Bukha>ri> kitab jiha>d bab ke-74 dan 

kitab du‘awa>t bab ke-40. Sunan Abi> Da>wud kitab witr bab ke-32. Sunan al-Tirmiz\i> 

 

14 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. 220. 
15 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. 226. 
16 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. 240. 
17 A. J. Weinsinck, al-Mu‘jam al-Mufahras li Alfa>z} al-H}adi>s\ al-Nabawi>, Juz 1, h. 461. 
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kitab du‘awa>t bab ke-70. Sunan al-Nasa>’i> kitab ista‘az \at bab ke-7, bab ke-8 dan bab 

ke-25. Musnad Ah}mad Juz 3 halaman 159, 220, 226 dan 240 telah disebutkan pada 

bahasan sebelumnya. 

Pada S{ah}i>h} al-Bukha>ri> kitab du‘awa>t bab ke-35, namun setelah melakukan 

penelusuran, peneliti tidak menemukan hadis yang menjadi objek penelitian. 

Pada Sunan al-Nasa>’i> kitab ista‘az \at bab ke-45: 

ن ا ب ر  رٍ،  ب ن    ع ل ي    أ خ  ج  ث ن ا :  ق ال    ح  دَّ ،  ح  يل  ع  م  ث ن ا:  ق ال    إ س  دَّ و  ح  ر  رٍو،  أ ب ي  ب ن    ع م   أ نَّه    ع م 

ع   ال كٍ،  ب ن    أ ن س    س م  س ول    ق ال  :  ي ق ول    م  لَّى  اللَّّ    ر  س لَّم    ع ل ي ه    الل    ص  ة    لأ  ب ي  و  س  » :  ط ل ح    ال ت م 

ا  ل ي ما ن    غ لا  ان ك م    م  ل م  ن ي  غ  د م  ج    « ي خ  ر  ة    أ ب و  ب ي  ف خ  د ف ن ي  ط ل ح  ه ،  ي ر  اء  ر  د م    ف ك ن ت    و   أ خ 

س ول   لَّى  اللَّّ    ر  س لَّم ،  ع ل ي ه    الل    ص  ا  و  ،  ك لَّم  ل  ع ه    ف ك ن ت    ن ز  م  ث ر    أ س   إ ن  ي   اللَّه مَّ » :  ي ق ول    أ ن    ي ك 

ن    ب ك    أ ع وذ   ،  م  م  ر  ا  ال ه  ،و  ن  ز  ،  ل ح  ز  ال ع ج  ،  و  ال ك س ل  ،  و  ل  ال ب خ  ،   و  ب ن  ال ج  ل ع    و  ض  ،   و   الدَّي ن 

غ ل ب ة   ال   و  ج  18)رواه النسائي(. « الر  
 

Pada Musnad Ah}mad Juz 3 halaman 122: 

ث ن ا دَّ يد    ح  ،  ب ن    ي ز  ون  ن ا  ه ار  ب ر  ،  أ خ  ي  ع ود  س  و  ع ن    ال م  ر  رٍو،  أ ب ي  ب ن    ع م   ب ن    أ ن س    ع ن    ع م 

ال كٍ  "  ق ال    م  س ول    ك ان  :  لَّى   الل    ر  س لَّم    ع ل ي ه    الل    ص  ذ    و  ن    ي ت ع وَّ انٍ،  م  ،  ث م  م   ،   ال ه  ن  ز  ال ح   و 

، ز  ال ع ج  ، و  ال ك س ل  ، و  ل  ال ب خ  ،  و  ب ن  ال ج  غ ل ب ة   و  ، و  غ ل ب ة   الدَّي ن   19)رواه احمد(. " ال ع د و    و 

c. Menggunakan lafal   ال ك س ل yang berasal dari kata dasar   ك س ل 

,  36, دعوات  1,  16, تفسير سورت  28, أطعمة  74,  25إنى أعوذ )....( من الكسل خ جهاد  
, 70ت دعوات  .101, ادب 32د وتر  .76-73, 52-48م دعوات  .46, 44, 42, 38-40
 : 2حم     .3جه دعاء    .65,  45,  33,  26,  25,  17,    13,  12,  8,  7ن استعاذة    .115,  76

 

18 Abu> ‘Abd al-Rah}man Ah}mad bin Syu‘aib bin ‘Ali> al-Khura>sa>ni> al-Nasa>’i>, al-Mujtabi> min 
al-Sunan – Sunan al-Sugra> li al-Nasa>’i>, Juz 8, h. 274. 

19 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. 122. 
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185  ,186.  3:  113  ,117  ,122  ,159  ,179  ,201  ,205    ,208  ,213  ,220  ,226  ,
231 ,235  ,240 ,264  ,271. 6: 57 ,207 .20 

Maksud dari keterangan di atas ialah: 

Hadis tersebut terdalam S{ah}i>h} al-Bukha>ri> kitab jiha>d bab ke-25, bab ke-74, 

kitab at}‘amah bab ke-28, kitab tafsi>r su>rat bab ke-1, bab ke-16 dan kitab du‘awa>t 

bab ke-36, bab ke-38, bab ke-40, bab ke-42, bab ke-44 dan bab ke-46. S{ah}i>h} Muslim 

kitab du‘awa>t nomor hadis ke-48 sampai nomor hadis ke-52, nomor hadis ke-73 

sampai nomor hadis ke-76. Sunan Abi> Da>wud kitab witr bab ke-32 dan kitab adab 

bab ke-101. Sunan al-Tirmiz\i> kitab du‘awa>t bab ke-70, bab ke-76 dan bab ke-115. 

Sunan al-Nasa>’i> kitab ista‘az \ah bab ke-7, bab ke-8, bab ke-12, bab ke-13, bab ke-17, 

bab ke-25, bab ke-26, bab ke-33, bab ke-45 dan bab ke-65. Sunan Ibn Ma>jah kitab 

du‘a’ bab ke-3. Musnad Ah}mad Juz 2 halaman 185 dan 186, Juz 3 halaman 113, 117, 

122, 159, 179, 201, 205, 208, 213, 220, 226, 235, 240, 264 dan 271. Juz 6 halaman 57 

dan 207. Adapun hadisnya sebagai berikut: 

Hadis-hadis yang terdapat dalam S{ah}i>h} al-Bukha>ri> kitab jiha>d bab ke-74, 

kitab at}‘amah bab ke-28, kitab du‘awa>t bab ke-36 dan bab ke-40. Sunan Abi> Da>wud 

kitab witr bab ke-32. Sunan al-Tirmiz\i> kitab du‘awa>t bab ke-70. Sunan al-Nasa>’i> 

kitab ista‘az \ah bab ke-7, bab ke-8, bab ke-25, dan bab ke-45. Musnad Ah}mad Juz 2 

halaman 122, 159, 220, 226 dan 240 telah disebutkan pada bahasan sebelumnya. 

Pada S{ah}i>h} al-Bukha>ri> kitab jiha>d bab ke-25, kitab tafsi>r su>rat bab ke-1, bab 

ke-16 dan kitab du‘awa>t bab ke-38, bab ke-42, bab ke-44 dan bab ke-46. S{ah}i>h} 

Muslim kitab du‘awa>t nomor hadis ke-48 sampai nomor hadis ke-52, nomor hadis 

ke-73 sampai nomor hadis ke-76. Sunan Abi> Da>wud kitab witr kitab adab bab ke-

 

20 A. J. Weinsinck, al-Mu‘jam al-Mufahras li Alfa>z} al-H}adi>s\ al-Nabawi>, Juz 6, h. 16. 
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101. Sunan al-Tirmiz\i> kitab du‘awa>t bab ke-76 dan bab ke-115. Sunan al-Nasa>’i> 

kitab ista‘az \ah, bab ke-12, bab ke-13, bab ke-17, bab ke-26, bab ke-33, dan bab ke-

65. Sunan Ibn Ma>jah kitab du‘a’ bab ke-3. Musnad Ah}mad Juz 2 halaman 185 dan 

186, Juz 3 halaman 113, 117, 179, 201, 205, 208, 213, 235, 264 dan 271. Juz 6 

halaman 57 dan 207 namun setelah melakukan penelusuran, peneliti tidak 

menemukan hadis yang menjadi objek penelitian. 

B. I’tiba>r al-Sanad 

Setelah melakukan takhri>j al-h}adi>s\ dengan menggunakan satu metode. 

Peneliti menemukan sangat banyak kode atau petunjuk yang mengarah ke berbagai 

kitab sumber hadis. Langkah selanjutnya, peneliti akan melakukan i‘tiba>r al-Sanad 

yang bertujuan untuk mengungkap hadis yang menjadi apakah objek kajian memiliki 

syahid atau muta>bi‘. 

Berdasarkan hasil takhri>j al-h}adi>s\ yang telah dilakukan sebelumnya, peneliti 

menemukan bahwa hadis yang menjadi objek kajian memiliki 16 jalur 5 periwayat 

yang terdapat di kutu>b al-tis‘ah, yaitu: 5 riwayat pada Musnad Ah}mad, 1 riwayat 

pada kitab Sunan Abi> Da>wud, 1 riwayat Sunan al-Tirmiz\i>, 4 riwayat pada S{ah}i>h} al-

Bukha>ri> dan 5 riwayat pada Sunan al-Nasa>’i>. Untuk lebih jelasnya, lihat skema hadis 

berikut: 

 

 

 

 

 



68 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



69 

 

 

 

Sebagaimana skema di atas bahwa peneliti meneliti jalur dari Ah}mad bin 

H{anbal dari jalur al-Qa>sim dengan rincian: Riwayat-riwayat tersebut dinukilkan oleh 

hanya satu orang sahabat yaitu, Anas bin Ma>lik, menandakan bahwa hadis tersebut 

tidak memiliki sya>hid. Sedangkan pada kalangan tabi‘i>n, hadis yang menjadi objek 

penelitian dinilai memiliki mutabi‘ yaitu, ‘Abdulla>h bin al-Mut}t}ali>b dan al-Minhal 

bin ‘Amr yang merupakan mutabi‘ bagi ‘Amr bin Abi> ‘Amr dikarenakan mereka 

semua menerima hadis dari Anas bin Ma>lik. 

C. Kritik Sanad 

Berikut jalur Hadis yang menjadi objek kajian ialah: 

ث ن ا  -  13365 دَّ م    ح  ث ن ا  ، ه اش  دَّ يز    ع ب د    ح  ة    أ ب ي  اب ن    ي ع ن ي  ال ع ز  و  ع ن    ،س ل م  ر    أ ب ي   ب ن    ع م 
رٍو لَّى النَّب ي   ك ان  : ق ال   أ ن سٍ   ع ن   ،ع م  س لَّم   ع ل ي ه   الل   ص   21)رواه احمد(. ....  :ي ق ول   و 

Untuk lebih jelasnya, silahkan melihat tabel periwayatan berikut ini: 

Urutan nama periwayat Urutan Periwayat Urutan Sanad 

1. Anas Periwayat I Sanad IV 

2. ‘Amr bin Abi> ‘Amr Periwayat II Sanad III 

3. ‘Abd al-‘Azi>z Ibn Abi> Salamah Periwayat III Sanad II 

4. Ha>syim Periwayat IV Sanad I 

5. Ah}mad bin H}anbal Periwayat V Mukharri>j 

Selanjutnya peneliti melakukan kritik terhadap sanad hadis di atas yang 

diawali dari mukharri>j selaku perawi yang membukukan hadis sampai kepada sanad 

terakhir selaku perawi yang menyampaikan hadis Nabi Muhammd saw. yaitu: 

1. Ah}mad bin H{anbal 

 

21 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. 226. 
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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>.22 Beliau lahir di Bagdad 

pada Rabi>ul Awwa>l tahun 164 H dan tumbuh besar disana.23 Wafat pada tahun 241 

H, di Bagda>d,24 pada usia 77 tahun.25 Beliau mulai menuntu ilmu pada tahun 177 H26 

atau pada tahun 179 H.27 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, 

 

22 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. 

23Abu> 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. 

24 ‘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.  

25 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. 

26 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. 

27 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. 



71 

 

 

 

Basrah, Mekah, Madinah, Yaman, Syam dan al-Jazi>rah dan menulis hadis dari para 

ulama di zaman itu.28  

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, Abi> 

al-Nad}r Ha>syim bin al-Qa>sim, dan lainnya. Adapun murid-murid beliau diantaranya 

adalah al-Bukha>ri>, Muslim, Abu> Da>wud, Ibra>hi>m bin Ish}a>q al-H{arbi>.29 

Pada urutan t}abaqa>t beliau menempati posisi pada 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\).30 Ibnu H{ibba>n menuliskan namanya dalam kitab “al-S|iqa>t” dan menilainya  

h{a>fiz}, mutqi>n, wara>’, fa>qih, ‘A<bid.31 ‘Ali> bin al-Madi>ni> mengatakan bahwa tidak ada 

 

28 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. 

29 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. 

30 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. 

31 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. 
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diantara para sahabatnya yang lebih h{a>fiz} dari Ahmad bin H{anbal. Dia adalah 

teladan bagi sahabat-sahabatnya.32 

2. Ha>syim bin al-Qa>sim 

Nama lengkap adalah Ha>syim bin al-Qa>sim Abu> al-Nad}r al-Lais\i> al-Bagda>di> 

al-Khurasa>ni> al-Tami>mi>. Abu> Bakr bin ‘Abi> Dunya>’ berkata Nama lenglapnya Abu> 

Nad}r adalah Ha>syim bin al-Qa>sim bin Muslim bin Muqsim al-Lais\i>33 al-Syaiba>ni>.34 

Lahir pada tahun 134 H.35 Beliau berasal dari Khurasa>n dan juga dari kabilah Bani 

Kina>nah36 kemudian tinggal di Bagdad, beliau wafat pada bulan Z|ulqa‘dah tahun 

205 H37 atau 207 H di Bagdad.38 al-Bukha>ri> berpendapat bahwa beliau wafat di 

Bagdad pada bulan Syawwa>l atau Z|ulqa‘dah tahun 207 H. Abu> ‘Isa> juga bependapat 

demikian. Muh}ammad bin Sa‘i>d juga berpendapat bahwa beliau wafat pada hari 

 

32Abu> 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. 

33 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 30, h. 130-131 

34 Ah}mad bin Muh}ammad bin al-H{usain Abu> Nas}r al-Bukha>ri> al-Kala>ba>z\i>, al-Hida>yah wa al-
Irsya>d fi> Ma‘riat Ahl al-S|iqa>t wa al-Sadda>d, Juz 2 (Cet. I; Beirut: Da>r al-Ma‘rifat, 1407), h. 779. 

35Abu> 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 16, h. 97. Lihat juga 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, h. 210. 

36 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 30, h. 130. 

37 Muh}ammad bin H{ibba>n bin Ah}mad bin H{ibba>n bin Mu‘az \ bin Ma‘bad al-Tami>mi> Abu> 

H{a>tim al-Da>rimi> al-Busti>, al-S|iqa>t, Juz 9 (Cet. I; Haidar A<bad: Da>’irah al-Ma‘a>rif al-‘Us\ma>niyyah, 

1393 H/1973 M), h. 243. 

38 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 8, h. 325. 
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Rabu bulan Z|ulqa‘dah tahun 207 H39 saat masa pemerintahan Khalifah al-Ma’mu>n 

dan dimakamkan dipemakaman ‘Abdulla>h bin Ma>lik.40 

Beliau memiliki beberapa guru dan murid, diantara murid-murid beliau 

adalah Ibra>hi>m bin Ya‘qu>b al-Zauzaja>ni>, Ah}mad bin H{anbal, Ah}mad bin al-Khali>l al-

Barjula>ni>, dan lainnya. Adapun guru-guru beliau diantaranya adalah Muh}ammad bin 

T{alh}ah} bin Mus}rif, Muh}ammad bin ‘Abd al-Rah}man bin Abi> Za’ib, ‘Abd al-‘Azi>z 

Ibn Abi> Salamah dan lainnya.41 

Pada urutan t}abaqa>t beliau menempati posisi pada urutan t}abaqa>t ke-9, yaitu 

S{iga>r Atba>‘ al-Ta>bi‘i>n. Abu> Bakr bin Abi> ‘Atta>b berkata Aku telah mendengar 

Ah}mad bin H{anbal berkata “Abu> al-Nad}r mutas\abbiti> Bagda>d”. Mihna> bin Yah}ya> 

berkata Aku telah mendengar Ah}mad bin H{anbal ia berkata “Abu> Nad}r as\bat min 

Sya>z\a>n. ‘Us \ma>n bin Sa‘i>d al-Da>rimi> dari Yah}ya> bin Ma‘i>n menilainya s\iqah 

begitupun penilaian ‘Ali Ibn al-Madi>ni>, Muh}ammad bin Sa‘ad42 dan Abu> H{a>tim. al-

‘Ijli berkata “Abu> al-Nad}r s\iqah s}a>h}ib sunnah, dan orang Bagdad meneladaninya.43 

al-H{a>ris\ berkata bahwa Ah}mad bin H{anbal berkata “Abu> al-Nad}r syaikhuna> min al-

 

39 Ah}mad bin Muh}ammad bin al-H{usain Abu> Nas}r al-Bukha>ri> al-Kala>ba>z\i>, al-Hida>yah wa al-
Irsya>d fi> Ma‘riat Ahl al-S|iqa>t wa al-Sadda>d, Juz 2, h. 779. Lihat juga Abu> al-Wali>d Sulaima>n bin 

Khalaf bin Sa‘ad bin Ayyu>b bin Wa>ris` al-Taji>bi> al-Qurt}ubi> al-Ba>ji> al-Andalusi>, al-Ta‘di>l wa al-Tajri>h} 
liman Kharaja lahu al-Bukha>ri> fi> al-Ja>mi‘ al-S{ah}i>h}, Juz 3, h. 1181. 

40 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 12 (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. 120. 

41 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 30, h. 132. 

42 Abu> ‘Abdulla>h Muh}ammad bin Sa‘ad bin Mani>‘ al-Ha>syimi> al-Bas}ri> al-Bagda>di>, al-
T{abaqa>t al-Kubra>, Juz 7 (Cet. I; Da>r al-Kitab al-‘Ilmiyyah, 1410 H/1990 M), h. 241. 

43 Abu> al-H{asan Ah}mad bin ‘Abdulla>h bin S{a>lih} al-‘Ajli> al-Ku>fi>, Ma‘rifat al-S|iqa>t min Rija>l 
Ahl al-‘Ilm wa al-H{adi>s\ wa min al-D{u‘fa>’ wa Z|akr wa Maz \a>hibihum wa Akhba>rahum, Juz 2 (Cet. I; 

Madinah: Maktabah al-Da>r, 1405 H/1985 M), h. 323. 
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A<miri>m bi al-ma‘ru>f wa al-nahyi>n ‘an al-munka>r”.44 al-Z|ahabi> menilainya al-H{a>fiz}, 

al-Ima>m, Syaikh al-Muh}addis\i>n.45 Ibn H{ibba>n menyebutnya dalam kitab “al-

S|iqa>t”.46 Beliau menulis sebanyak empat ribu hadis dari Syu‘bah di Bagdad, telah 

mengabarkan kepadaku ‘Abd al-Rah}man berkata Aku bertanya pada Ayahku tentang 

Abi> Nad}r Ha>syim bin al-Qa>sim ia berkata “s}adu>q”47 Ibn Qa>ni‘ menilainya s\iqah, 

sedangkan Ibn ‘Abd al-Bar menilainya “s}adu>q s\iqah”.48 

Berdasarkan uraian di atas pada aspek keadilan dan ked}abit}-an untuk  Ah}mad 

bin H}anbal dan Ha>syim bin al-Qa>sim dinilai sebagai periwayat yang s|iqah 

berdasarkan penilaian para ulama dan sanadnya bersambung. 

3. ‘Abd al-‘Azi>z Ibn Abi> Salamah 

Nama lengkap adalah ‘Abd al-‘Azi>z bin ‘Abdulla>h bin Abi> Salamah al-

Ma>jisyu>n bertempat tinggal di Bagdad.49 Muh}ammad bin Sa‘ad berkata, ia 

berkunjung ke Bagdad dan mendatangi ‘Abd al-‘Azi>z, dan wafat pada tahun 164 H 

dan al-Mahdi> mensalatkannya dan dinamakamkan di pemakaman Quraisy. Ibn 

H{ibba>n menyebutkannya dalam kitabnya “al-S|iqa>t” dan berkata bahwa beliau wafat 

 

44 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 30, h. 134-135. 

45 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 9 (Cet. III; t.t: Muassasah al-Risa>lah, 1405 H/1985 M), h. 545. Lihat juga 

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 9, h. 270.  

46 Muh}ammad bin H{ibba>n bin Ah}mad bin H{ibba>n bin Mu‘az \ bin Ma‘bad al-Tami>mi> Abu> 

H{a>tim al-Da>rimi> al-Busti>, al-S|iqa>t, Juz 9, h. 243. 

47 Abu> Muh}ammad ‘Abd al-Rah}man bin Muh}ammad bin Idri>s bin al-Munz\i>r al-Tami>mi> al-

H{anz}ali> al-Ra>zi> Ibn Abi> H{a>tim, al-Jarh} wa al-Ta‘di>l, Juz 9 (Cet. I; Beirut: Da>r Ih}ya>’ al-Tura>s} al-

‘Arabi>, 1271 H/1952 M), h. 105. 

48 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 12, h. 121.. 

49 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 18, h. 152-153. 
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pada tahun 166 H, beliau merupakan orang yang faqi>h, wara>’, muta>bi‘an li maz \hab 

ahlu al-h}aramain.50 

Beliau memiliki beberapa guru dan murid, di antara murid-murid beliau 

adalah Mu>sa> bin Isma>‘i>l, Mu>sa> bin Da>wud, Abu> al-Nad}r Ha>syim bin al-Qa>sim, 

Wa>ki‘ bin al-Jarra>h}, Yah}ya> bin Ish}a>q al-Sailh}aini> dan lainnya. Adapun guru-guru 

beliau di antaranya adalah ‘Umar bin H{usain Qa>d}i> al-Madi>nah, ‘Umar bin ‘Abd al-

Rah}man bin ‘At}iyyah bin Dula>f, ‘Amr bin Abi> ‘Amr Maula> al-Mut}t}alib, ‘Amr bin 

Yah}ya> bin ‘Uma>rah al-Ma>zini>, Quda>mah bin Mu>sa> dan lainnya.51 

Pada urutan t}abaqa>t beliau menempati posisi pada urutan t}abaqa>t ke-7, yaitu 

Kiba>r Atba>‘ al-Ta>bi‘i>n. ‘Ali> bin H{usain bin H{ibba>n menilainya s}adu>qa>n, s\iqah. Abu> 

Zur‘ah, Abu> H{a>tim, Abu> Da>wud dan al-Nasa>’i> menilainya s\iqah. Ibn Kharrasy 

menilainya s}adu>q. Muh}ammad bin Sa‘ad menilainya s\iqah, kas\i>r al-h}adi>s\, dan 

merupakan ahl al-‘ira>q yang mengajarkan hadis kepada ahl al-madi>nah.52 

Berdasarkan uraian di atas pada aspek keadilan dan ked}abit}-an untuk  

Ha>syim bin al-Qa>sim dan ‘Abd al-‘Azi>z Ibn Abi> Salamah dinilai sebagai periwayat 

yang s|iqah berdasarkan penilaian para ulama dan sanadnya bersambung. 

4. ‘Amr bin Abi> ‘Amr 

Nama lengkap adalah ‘Amr bin Abi> ‘Amr dan namanya adalah Maisarah 

Maula> al-Mut|}t}alib bin ‘Abdulla>h bin H{ant}ab al-Qurasyi> al-Makhzu>mi Abu> ‘Us \ma>n 

 

50 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 18, h. 157. 

51 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 18, h. 168. 

52 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 18, h. 153-155. 
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al-Madani>.53 Muh}ammad bin Sa‘ad berpendapat bahwa beliau wafat pada awal masa 

pemerintahan Abi> Ja‘far dan Ziya>d bin ‘Ubaidilla>h di Madinah.54 

Beliau memiliki beberapa guru dan murid, di antara murid-murid beliau 

adalah ‘Abdulla>h bin Sa‘i>d bin Abi> Hind, ‘Abd al-Rah}man bin Abi> al-Zina>d, ‘Abd 

al-Rah}man bin Salma>n al-H{ajari>, ‘Abd al-Sala>m bin H{afs} al-Madani>, ‘Abd al-‘Azi>z 

bin Abi> Salamah al-Ma>jisyu>n, ‘Abd al-‘Azi>z bin Muh}ammad al-Da>ra>wardi> dan 

lainnya. Adapun guru-guru beliau di antaranya adalah Anas bin Ma>lik, H{abi>b bin 

Hind al-Aslami>, H{amzah bin ‘Abdulla>h bin ‘Utbah bin Mas‘u>d, al-Rubai‘ bin Sabrah 

Ibn Ma‘bad al-Juhani, Sa‘i>d bin Jubair dan lainnya.55 

Pada urutan t}abaqa>t beliau menempati posisi pada urutan t}abaqa>t ke-7, yaitu 

Kiba>r Atba>‘ al-Ta>bi‘i>n. ‘Abdulla>h bin Ah}mad bin H{anbal berkata dari Ayahnya, ia 

menilainya laisa bihi ba’sun. ‘Abba>s al-Du>ri> berkata dari Yah}ya> bin Ma‘i>n 

menilainya fihi hadi>s\uhu d}a‘i>f, laisa biqawiy, laisa> bih}ujjah. Ibra>hi>m bin ‘Abdulla>h 

bin Junaid berkata dari Yah}ya> bin Ma‘i>n laisa biz\a>ka al-qawwiy. Abu> Bakr bin Abi> 

Khais\amah berkata dari Yah}ya> bin Ma‘i>n menilainya d}a‘i>f. Abu> Zur‘ah menilainya 

s\iqah. Abu> H{atim menilainya la> ba’sa bihi. al-Nasa>’i> menilainya laisa biqawiy. 

Ah}mad bin ‘Adi> menilainya la> ba’sa bihi, namun sesungguhnya Ma>lik 

menyampaikan hadis kepadanya, dan Ma>lik tidak meriwayatkan hadis kecuali dari 

0rang s}adu>q dan s\iqah.56 

 

53 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 22, h. 168. 

54 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 22, h. 171. 

55 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 22, h. 168-169. 

56 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 22, h. 169-171. 
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Berdasarkan uraian di atas pada aspek keadilan dan ked}abit}-an untuk  ‘Abd 

al-‘Azi>z Ibn Abi> Salamah dinilai sebagai periwayat yang s|iqah berdasarkan penilaian 

para ulama sedangkan ‘Amr bin Abi ‘Amr pada aspek ked}abit}-an dinilai kurang 

kualitasnya. Adapun sanadnya dinilai bersambung. 

5. ‘Anas bin Ma>lik 

Nama lengkapnya Anas bin Ma>lik bin Nadir bin Dhamdham bin Zaid bin 

H{ara>m bin Jundab bin ‘A<mru bin Ghanmi bin ‘Adi> bin al-Najja>r al-Ans}a>ri> Abu> 

H{amzah al-Madani>, pembantu Rasulullah saw. tinggal di Bashrah.57 Beliau wafat 

pada tahun 93 H dan merupakan t}abaqat s}ah}abi. Pernah berguru dengan Nabi 

Muhammad saw., Khulafa’ ar-Rasyidin, Abu> Ayub al-Ans}a>ri>, Fat}imah binti 

Rasulullah dan banyak lagi guru-gurunya. Juga memiliki murid yang sangat banyak, 

diantaranya Khalid bin ‘Ubaid, Abu> Salamah bin Abdurrah}man, Muhammad bin 

Zaid, Muhammad bin Sirrin al-Anshari, ‘Amr bin Abi> ‘Amr dan banyak lagi yang 

lainnya.58 

Al-Ans}a>ri> berkata bahwasanya Anas bin Ma>lik wafat pada usia 107 tahun 

sedangkan Wahab bin Jabi>r berkata dari ayahnya Anas meninggal pada usia 90 tahun 

begitu juga pendapat Su‘aib bin Habhab sedangkan Hammam dari Qata>dah 

bahwasanya beliau wafat pada usia 91 tahun. Adapun pendapat ulama tentang beliau 

antara lain: Abu> H{atim: khadam (pembantu) Rasulullah, Al-Bukha>ri>: khadam 

Rasulullah, Az\-Z|ahabi: sahabat, penilaian Ibnu Hajar al-As\qalani: Sahabat.59 

 

57  al-Imam Al-H{afiz\ Syihabuddin Ah}mad bin Ali Bin Hajar al-Asqalani> Asy-Syafi’i>, Taqrib 
At-Tahzib, (Beirut : Ar-Risalah, 1997), h. 54. 

58  al-Imam Al-H{afiz\ Syihabuddin Ah}mad bin Ali Bin Hajar al-Asqalani> Asy-Syafi’i>, Taqrib 
At-Tahzib, (Beirut : Ar-Risalah, 1997), h. 54. 

59 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. 330. 
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Setelah melakukan kritik terhadap sanad hadis di atas, maka peneliti menilai 

bahwa sanad hadis yang menjadi objek penelitian, sanadnya berstatus h}asan 

dikarenakan sanad hadis yang menjadi objek penelitian dinilai tersambung sanadnya 

dan perawinya adil, namun terdapat periwayat yang ked}abit}-an yang kurang baik 

yaitu ‘Amr bin Abi> ‘Amr dikarenakan mayoritas kritikus hadis memberikan 

penilaian yang kurang baik dalam hal kekuatan hafalan, semisal dengan lafal laisa 

biqawiy  dan laisa biz\a>ka al-qawwiy. 

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.60 Setelah memperoleh kepastian dari kualitas sanad hadis tentang 

overthinking, maka langkah selanjutnya yang peneliti lakukan ialah meneliti kualitas 

matan hadis. Dalam penelitian matan hadis, aspek ‘illah dan sya>z menjadi pijakan 

peneliti dalam menilai kualitasnya. 

1. Penelitian ‘illat Pada Matan Hadis 

Ketika  meneliti ‘ill>at pada lafal matan hadis ini, peneliti berpacu pada kaidah 

mayor kesahihan hadis yaitu terhindar dari ‘illah61 yang mana kaidah minornya 

 

60 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), h. 176. 

61 ‘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. 
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adalah terhindar dari ziya>dah (tambahan), inqila>b (pembalikan lafal), idra>j (sisipan), 

nuqsa>n (pengurangan), tagyi>r (perubahan lafal), dan tah}ri>f/ tas}h}i>f (perubahan 

huruf/syakalnya). 

Untuk mempermudah dalam mengetahui ‘illah yang telah disebutkan 

pembagiannya di atas, maka peneliti melakukan pemisahan lafal di setiap matan 

hadis, sebagai berikut: 

a. S}ahi>h} al-Bukha>ri> 4 riwayat 

ن    ب ك    أ ع وذ    إ ن  ي  اللَّه مَّ »  م     م  ،  اله  ن  ز  الح  ز    و  الع ج  ،  و  الك س ل  ل    و  الب خ  ،   و  ب ن  الج  ل ع    و  ض   و 

، غ ل ب ة   الدَّي ن  ال   و  ج   «الر  

ن    ب ك    أ ع وذ    إ ن  ي  اللَّه مَّ »  م     م  ،  اله  ن  ز  الح  ز    و  الع ج  ،  و  الك س ل  ل    و  الب خ  ،   و  ب ن  الج  ل ع    و  ض   و 

، غ ل ب ة   الدَّي ن  ال   و  ج   «الر  

ن    ب ك    أ ع وذ    إ ن  ي  اللَّه مَّ »  م     م  ،  اله  ن  ز  الح  ز    و  الع ج  ،  و  الك س ل  ،  و  ل  الب خ  ،  و  ب ن  الج  ل ع    و  ض   و 

، غ ل ب ة   الدَّي ن  ال   و  ج   «الر  

ن    ب ك    أ ع وذ    إ ن  ي  اللَّه مَّ »  م     م  ،  اله  ن  ز  الح  ز    و  الع ج  ،  و  الك س ل  ب ن    و  الج  ،  و  ل  الب خ  ل ع    و  ض   و 

، غ ل ب ة   الدَّي ن  ال   و  ج   «الر  

b. Sunan Abi> Da>wud 1 riwayat 

ن   ب ك   أ ع وذ   اللَّه مَّ »  م    م  ، ال ه  ن  ز  ال ح  ع   و 
ل  ض  ،  و  غ ل ب ة   الدَّي ن  ال   و  ج   «الر  

c. Sunan al-Tirmiz\i> 1 riwayat 

ن    ب ك    أ ع وذ    إ ن  ي  اللَّه مَّ »  م     م  ن    اله  ز  الح  ز    و  الع ج  الك س ل    و  ل    و  الب خ  ل ع    و  ض  ر    الدَّي ن    و  ق ه   و 

ال   ج   «الر  

d. Sunan al-Nasa>’i> 5 riwayat 

ن    ب ك    أ ع وذ    إ ن  ي  اللَّه مَّ »  م     م  ،  ال ه  ن  ز  ال ح  ز    و  ال ع ج  ،  و  ال ك س ل  ل    و  ال ب خ  ،  و  ب ن  ال ج  غ ل ب ة    و   و 

ال   ج   «الر  
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ن    ب ك    أ ع وذ    إ ن  ي  اللَّه مَّ »  م     م  ،  ال ه  ن  ز  ال ح  ز    و  ال ع ج  ،  و  ال ك س ل  ل    و  ال ب خ  ،  و  ب ن  ال ج  الدَّي ن    و   و 

غ ل ب ة   ال   و  ج   « الر  

ن    ب ك    أ ع وذ    إ ن  ي  اللَّه مَّ »  م     م  ،  ال ه  ن  ز  ال ح  ز    و  ال ع ج  ،  و  ال ك س ل  ل    و  ال ب خ  ،   و  ب ن  ال ج  ل ع    و  ض   و 

، غ ل ب ة   الدَّي ن  ال   و  ج   «الر  

ن   ب ك   أ ع وذ   إ ن  ي  اللَّه مَّ »  م    م  ن    ال ه  ز  ال ح  ، و  ال ك س ل  ل    و  ال ب خ  ،  و  ب ن  ال ج  ل ع   و  ض  ، و  ل ب ة   الدَّي ن  غ   و 

ال   ج   «الر  

ن    ب ك    أ ع وذ    إ ن  ي   اللَّه مَّ »  ،  م  م  ر  ،  ال ه  ن  ز  ال ح  ،  و  ز  ال ع ج  ،  و  ال ك س ل  ،  و  ل  ال ب خ  ،  و  ب ن  ال ج   و 

ل ع   ض  ، و  غ ل ب ة   الدَّي ن  ال   و  ج   «الر  

e. Musnad Ah}mad 5 riwayat 

مَّ "   ن    ب ك    أ ع وذ    إ ن  ي   الله  م     م  ،  ال ه  ن  ز  ال ح  ز    و  ال ع ج  ،  و  ال ك س ل  ب ن    و  ال ج  ،  و  ل  ال ب خ  ل ع    و  ض   و 

غ ل ب ة   الدَّي ن   ال   و  ج   " الر  

مَّ   " ن    ب ك    أ ع وذ    إ ن  ي   الله  م     م  ،  ال ه  ن  ز  ال ح  ز    و  ال ع ج  ،  و  ال ك س ل  ل    و  ال ب خ  ،  و  ب ن  ال ج  ل ع    و  ض   و 

، غ ل ب ة   الدَّي ن  ال   و  ج   " الر  

مَّ "   ن    ب ك    أ ع وذ    إ ن  ي   الله  م     م  ،  ال ه  ن  ز  ال ح  ز    و  ال ع ج  ،  و  ال ك س ل  ل    و  ال ب خ  ،  و  ب ن  ال ج  ل ع    و  ض   و 

، غ ل ب ة   الدَّي ن  ال   و  ج   " الر  

مَّ "   ن    ب ك    أ ع وذ    إ ن  ي   الله  م     م  ،  ال ه  ن  ز  ال ح  ل    و  ال ب خ  ،  و  ب ن  ال ج  ال ك س ل    و  ،  و  م  ر  ال ه  ل ع    و  ض  و 

يْنِ،  "   الْعدَُو ِ  وَغَلبَةَِ  الدَّ

س ول    ك ان  "   لَّى   الل    ر  س لَّم    ع ل ي ه    الل    ص  ذ    و  ن    ي ت ع وَّ انٍ،  م  ،  ث م  م   ،  ال ه  ن  ز  ال ح  ،   و  ز  ال ع ج   و 

، ال ك س ل  ، و  ل  ال ب خ  ، و  ب ن  ال ج  غ ل ب ة   و  ، و  غ ل ب ة   الدَّي ن   " ال ع د و     و 

Paparan di atas menunjukkan bahwa di antara 16 riwayat hadis tentang 

overthinking memiliki perbedaan lafal. Namun, tidak sampai merusak makna 

subtansi hadis. Oleh karena itu seluruh matan hadis terkait tidak ber ‘illah (riwayah 

bil ma’na>). 
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Selanjutnya, setelah melakukan pemisahan kalimat dari setiap matan dan 

membandingkan satu matan dengan matan yang lain, peneliti menilai bahwa pada 

matan hadis tersebut tidak ber‘illah (tidak terdapat cacat di dalamnya). Sehingga 

peneliti dapat melanjutkan penelitian selanjutnya yaitu apakah terjadi sya>z| pada 

matan tersebut atau tidak.  

2. Penelitian Sya>z| Pada Matan Hadis 

Untuk membuktikan apakah kandungan hadis tersebut mengandung 

pertentangan atau tidak, maka diperlukan langkah-langkah yang dikenal dengan 

kaidah minor terhindar dari syuz|u>z yaitu sebagai berikut: 

a. Tidak bertentangan dengan al-Qur’an 

Hadis-hadis tersebut sama sekali tidak bertentangan dengan al-Qur’an, 

bahkan di perkuat dengan dalil dari al-Qur’an yaitu pada QS. al-Ra’d/13: 28: 

ذِينَْ 
َّ
مَنُوْا  ال

ٰ
وْبُهُمْ  وَتَطْمَىِٕنُّ  ا

ُ
رِ  قُل

ْ
ا    الٰلِّ  بِذِك

َ
ل
َ
رِ  ا

ْ
وْبُ  تَطْمَىِٕنُّ  الٰلِّ  بِذِك

ُ
قُل
ْ
 ٢    ال

Terjemahnya: 

28. (yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka manjadi tenteram 
dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah-lah hati 
menjadi tenteram.62 

QS.al-Gafir /40: 60:   
 
َ
مُ  وَقَال

ُ
يْ   رَبُّك سْتَجِبْ  ادْعُوْنِ

َ
مْ  ا

ُ
ك
َ
ذِينَْ  اِنَّ    ل

َّ
بِرُوْنَ  ال

ْ
يْ  عَنْ  يسَْتَك وْنَ  عِبَادَتِ

ُ
 سَيَدْخُل

مَ   ٦٠ࣖ  دَاخِرِيْنَ  جَهَنَّ
Terjemahnya: 

60. dan Tuhanmu berfirman: "Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan 
Kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan 

 

62 Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya. 
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diri dari menyembah-Ku63 akan masuk neraka Jahannam dalam Keadaan hina 
dina".64 

QS. Yu>nus/10: 106: 

ا 
َ
ا   مَا  الٰلِّ   دُوْنِ   مِنْ   تَدْعُ   وَل

َ
ا   يَنْفَعُكَ   ل

َ
كَ   وَل تَ   فَاِنْ ۚ يَضُرُّ

ْ
نَ   اِذًا  فَاِنَّكَ   فَعَل  م ِ

 ١٠٦  الظٰلِمِيْنَ 

Terjemahnya: 

106. dan janganlah kamu menyembah apa-apa yang tidak memberi manfaat 
dan tidak (pula) memberi mudharat kepadamu selain Allah; sebab jika kamu 
berbuat (yang demikian), itu, Maka Sesungguhnya kamu kalau begitu 
Termasuk orang-orang yang zalim".65 

QS. al-Anbiya>’/21: 87-88: 

ا  
َّ
نْ ل

َ
مٰتِ ا

ُ
ل يْهِ فَنَادٰى فِى الظُّ

َ
نْ نَّقْدِرَ عَل

َّ
نْ ل

َ
هَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ ا وْنِ اِذْ ذَّ وَذَا النُّ

نْتُ مِنَ الظٰلِمِيْنَۚ  
ُ
يْ ك ِ

نْتَ سُبْحٰنَكَ اِن 
َ
ا  ا
َّ
هَ اِل

ٰ
غَم ِ   ٨٧اِل

ْ
يْنٰهُ مِنَ ال جَّ

َ
ۙ وَن ه 

َ
فَاسْتَجَبْنَا ل

مُؤْمِنِيْنَ 
ْ
ۨـْجِى ال ذٰلِكَ نُ

َ
 ٨٨وكَ

Terjemahnya: 

87. dan (ingatlah kisah) Dzun Nun (Yunus), ketika ia pergi dalam Keadaan 
marah, lalu ia menyangka bahwa Kami tidak akan mempersempitnya 
(menyulitkannya), Maka ia menyeru dalam Keadaan yang sangat gelap66: 
"Bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau. Maha suci Engkau, Sesungguhnya 
aku adalah Termasuk orang-orang yang zalim." 88. Maka Kami telah 
memperkenankan doanya dan menyelamatkannya dari pada kedukaan. dan 
Demikianlah Kami selamatkan orang-orang yang beriman.67 

Makna atau kandungan dari matan hadis yang peneliti kaji merupakan suatu 

doa, ayat-ayat di atas dapat menjadi penjelas bahwa betapa penting dan utamanya 

sebuah doa bagi seseorang dalam meminta dan memohon pertolongan kepada Allah 

 

63 Yang dimaksud dengan menyembah-Ku di sini ialah berdoa kepada-Ku. Kementerian 

Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya. 

64 Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya. 

65 Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya. 

66 Yang dimaksud dengan Keadaan yang sangat gelap ialah didalam perut ikan, di dalam laut 

dan di malam hari. Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya. 

67 Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya. 
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swt, baik untuk perkara duniawi maupun akhirat kelak. Ayat-ayat di atas juga 

mengindikasikan bahwa Allah swt adalah tempat meminta dan memohon atau 

menyampaikan keinginan, dan akan diperkenankan baginya apapun yang 

diinginkannya oleh Allah swt. 

b. Tidak bertentangan dengan hadis sahih lainnya. 

Hadis tersebut tidak bertentangan dengan hadis yang lain, bahkan hadis yang 

menjadi objek penelitian diriwayatkan oleh al-Bukha>ri sebagaimana pada uraian 

sebelumnya.  Adapun hadisnya : 

ث ن ا دَّ ث ن ا  ق ت ي ب ة ،   ح  دَّ يل    ح  اع  م  ع ف رٍ،  ب ن    إ س  و  ع ن    ج  ر  رٍو،  أ ب ي  ب ن    ع م  ل ى  ع م  و  طَّل ب    م   ب ن    الم 

ن ط بٍ،  ب ن    اللَّّ    ع ب د   ع    أ نَّه    ح  ال كٍ،   ب ن    أ ن س    س م  س ول    ق ال  :  ي ق ول    م  لَّى  اللَّّ    ر   ع ل ي ه    الل    ص 

س لَّم   ة    لأ  ب ي  و  س  » :  ط ل ح  ا  الت م  ن    غ لا ما ان ك م    م  ل م  ن ي   غ  د م  ج    « ي خ  ر  ة    أ ب و  ب ي  ف خ   ط ل ح 

ف ن ي د  ه ،  ي ر  اء  ر  د م    ف ك ن ت    و  س ول    أ خ  لَّى  اللَّّ    ر  س لَّم    ع ل ي ه    الل    ص  ا  و  ،  ك لَّم  ل  ع ه    ف ك ن ت    ن ز  م   أ س 

ث ر   ن    ب ك    أ ع وذ    يإ ن     اللَّه مَّ » :  ي ق ول    أ ن    ي ك  م     م  ،  اله  ن  ز  الح  ز    و  الع ج  ،  و  الك س ل  ل    و  الب خ   و 

 ، ب ن  الج  ل ع    و  ض  ،   و  غ ل ب ة    الدَّي ن  ال    و  ج  ل    ف ل م    « الر   ه    أ ز  د م  تَّى  أ خ  ن    أ ق ب ل ن ا   ح  ،  م  ي ب ر  أ ق ب ل    خ    و 

ف يَّة   ٍ   ب ن ت    ب ص  ي ي  ه ا،  ق د    ح  از  اه    ف ك ن ت    ح  ي  أ ر  و   ا  ي ح  ه    ل ه  اء  ر  ةٍ   و  س اءٍ،  أ و    ب ع ب اء  ا   ث مَّ   ب ك  ف ه  د   ي ر 

ه ، اء  ر  تَّى  و  ب اء    ك نَّا  إ ذ ا  ح  ه  ن ع    ب الصَّ ي ساا  ص  س ل ن ي  ث مَّ   ن ط عٍ،  ف ي  ح  ت    أ ر  الَا   ف د ع و  ج   ر 

ك ان    ف أ ك ل وا،  ه    ذ ل ك    و  ا  ب ن اء  تَّى  أ ق ب ل    ث مَّ "    ب ه  د ،  ل ه    ب د ا  إ ذ ا  ح  ب ل    ه ذ ا» :  ق ال    أ ح  ب ن ا   ج   ي ح 

ب ه   ن ح  ا   « و  ف    ف ل مَّ ين ة    ع ل ى  أ ش ر  د  م    إ ن  ي  اللَّه مَّ » :  ق ال    الم  ر   ا  أ ح  ا،  ب ي ن    م  ب ل ي ه  ث ل    ج  ا  م  م    م  رَّ  ح 

يم   ب ه   اه  كَّة ، إ ب ر  مَّ  م  ك   اللَّه  م   ب ار  م   ف ي ل ه  ه  د   م   م  ه  اع  ص  68)رواه البخاري(. « و 
 

Artinya:  
Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada 
kami Isma'il bin Ja'far dari 'Amru bin Abu 'Amru bekas budak Al Mutthalib bin 
Abdullah bin Hanthab, bahwa dia mendengar Anas bin Malik berkata; 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda kepada Abu Thalhah: "Berilah 
aku seorang pelayan lelaki dari yang kamu miliki hingga ia bisa membantuku." 

 

68 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, h. 

76. 
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Abu Thalhah lalu keluar dengan membawaku di belakang boncengannya. Aku 
lalu menjadi pelayan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Setiap kali beliau 
singgah pada suatu tempat, beliau banyak membaca: 'ALLAHUMMA INNI 
A'UUDZUBIKA MINAL HAMMI WAL HAZANI WAL 'AJZI WAL KASALI 
WAL BUKHLI WAL JUBNI WA DLALA'ID DAINI WA 'ALAIHI WA 
GHALABATIR RIJAALI (Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari keluh 
kesah dan kesedihan, dari kelemahan dan kemalasan, dari sifat bakhil dan 
penakut, dan dari lilitan hutang dan penindasan) '. Aku selalu melayani 
(keperluan) beliau hingga kembali dari Khaibar, beliau kembali dengan 
membawa (mengiring) Shafiyah binti Huyai. Dan aku lihat beliau menutupinya 
dengan kain kemudian memboncengkannya di belakang beliau. Sehingga ketika 
kami tiba di daerah Shahba`, beliau membuat hais dalam bejana dari kulit, 
kemudian beliau menyuruh agar aku mengundang para sahabat. Setelah itu 
mereka menyantap hidangan tersebut, itulah awal rumah tangga beliau 
dengannya. Kemudian beliau melanjutkan perjalanan, hingga ketika Uhud telah 
terlihat, beliau bersabda: "Ini adalah gunung yang kita mencintainya dan dia 
mencintai kita." Ketika memasuki kota Madinah beliau mengatakan: "Ya Allah, 
sesungguhnya aku mengharamkan apa yang ada di antara dua gunungnya 
(Madinah), sebagaimana Ibrahim mengharamkan (mensucikan) Makkah. Ya 
Allah, berkahilah mereka dalam mud dan sha' mereka." 

c. Tidak bertentangan dengan fakta sejarah 

  Hadis tersebut tidaklah bertentangan dengan fakta sejarah karena 

sebagaimana yang dijelaskan pada riwayat al-Bukha>ri> dan yang lainnya dengan 

mencapaikan rentetan peristiwa pada riwayat-riwayatnya. 

d. Tidak bertentangan dengan logika (akal sehat) 

 Hadis ini juga tidak bertentangan dengan akal sehat, hadis yang peneliti kaji 

tidak bertentangan dengan akal sehat karena selain berfungsi sebagai ibadah bahkan 

menjadi roh dari ibadah, doa juga menjadi terapi hati bagi orang-orang yang telah 

merasa kehilangan arah dalam perkara kehidupan di dunia. Tidak sedikit manusia 

yang telah merasakan efek dari doa, salah satu diantaranya ialah akan adanya 

semangat yang muncul setelah seseorang berdoa kepada Allah swt, hatinya menjadi 

tenang dan akan berdampak pada pola pikirnya, manusia akan senantiasa berpikir 

jernih dan akan memulai melakukan hal-hal yang positif setelahnya. 
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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, 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 S}ahi>h} li gairihi dikarenakan sanadnya 

bersambung, perawinya dinilai adil namun terdapat seorang perawi yang dinilai 

kurang dari segi ked}abit}an, terhindar dari sya>z| dan ‘illa>t. Namun setelah melihat 

ittibar sanad menunjukkan bahwa perawi yang dinilai kurang d}a>bit} yaitu ‘Amr bin 

Abi> ‘Amr hadisnya diriwayatkan oleh al-Bukha>ri>. Hal ini menunjukkan bahwa al-

Bukha>ri> menjadikan hadis dari Amr bin Abi Amr sebagai hujah atau dasar pijakan. 
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BAB IV 

ANALISIS HADIS 

A. Kandungan Hadis tentang Overthinking 

ث ن ا دَّ م ،  ح  ث ن ا  ه اش  دَّ يز    ع ب د    ح  ة ،  أ ب ي  اب ن    ي ع ن ي   ال ع ز  و  ع ن    س ل م  ر  رٍو،  أ ب ي  ب ن    ع م   ع ن    ع م 

لَّى  النَّب ي    ك ان  :  ق ال    أ ن سٍ  س لَّم    ع ل ي ه    الل    ص  "  ي ق ول    و  مَّ :  ن    ب ك    أ ع وذ    إ ن  ي  الله  م     م   ال ه 

، ن  ز  ال ح  ز    و  ال ع ج  ،  و  ال ك س ل  ل    و  ال ب خ  ،  و  ب ن  ال ج  ل ع    و  ض  ،   و  غ ل ب ة    الدَّي ن  ال    و  ج  )رواه    "  الر  

 1احمد(.

Artinya: 

Hasyim telah menceritakan kepada kami, Abdul Aziz telah menceritakan 
kepada kami yaitu Ibnu Abu Salamah dari Amru bin Abu Amru dari Anas 
berkata : Nabi Shallallahu’alaihi wasallam sering berdoa ’’Ya Allah, saya 
berlindung kepadamu dari kecemasan, kesedihan, kelemahan, kemalasan, 
kebakhilan, ketakutan, jeratan utang dan penindasan orang. 

1. Interpretasi Tekstual Hadis 

Menurut Ibn Fa>ris kata    م  ه  tersusun dari huruf ه م    berasal dari kata dasar ال ه 

dan م yang merupakan kata sifat sejati yang menunjukkan meleleh, mengalir, 

tumpah, dan sejenisnya, kemudian diukur terhadapnya. Sedangkan   وم ام   bermakna ال ه 

lemak dalam jumlah besar, kata وم     م  ال ه   berarti sumur yang banyak airnya. Kata 

ة  ََ  يم  م  ال ه  berarti hujan ringan dan angin kencang. Kata   ام و   berarti serangga di ال ه 

Bumi.2 Kata ال هم bermakna Kesedihan dan apa yang dirasakan pria dalam dirinya 

dan awal dari tekad, jamaknya adalah هموم. Kata ini juga dapat bermakna apa yang 

harus mereka lakukan dan semangat serta tekad yang kuat, jamaknya 3.همم Lebih 

 

1 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. 226. 

2Ah}mad bin Fa>ris bin Zakariya>’ al-Qazwaini> al-Ra>zi> Abu> al-H{usain, Mu‘jam Maqa>yi>s al-
Lugah, Juz 6 (t.t.: Da>r al-Fikr, 1399 H/1917 M), h. 13. 

3Lembaga Bahasa Arab Kairo, al-Mu‘jam al-Wasi>t{, Juz 2 (t.t.: Da>r al-Da‘wah, t.th.), h. 885. 
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lanjut lagi al-Ra>gi>b al-As}faha>ni> menjelaskan bahwa maknanya adalah rasa sedih 

yangdapat membuat seseorang meleleh (tak berdaya). Kata ini juga bermakna 

keinginan yang terbesit di dalam hatimu. dan memang inilah makna aslinya.4 Dhuha 

Abdul Jabba>r dan N. Burhanudin menjelaskan bahwa kata ini bermakna adalah 

dorongan (keyakinan) hati untuk berbuat sesuatu sebetum metakukan kebaikan atau 

pun keburukan. Di dalam al-Qur’an disebutkan bahwa hammu, dengan difathahkan 

dan ditasydid adatah masdar, yakni sesuatu yang mendorong berpikir dan mencari 

kepastian jiwa namun bukan untuk menentramkan. Misalnya, cemas.5 

Sedangkan kata   ن ز  ن   menurut Ibn Fa>ris berasal dari kata dasar ال ح  ز   ح 

tersusun dari huruf ز ,ح dan  ن yang berasal dari satu asal kata yang berarti 

kekasaran dan kerasnya sesuatu.6 Kata   ن ز  ن    والح  ز   Ibn Manz}u>r حزن:  الح 

berpendapat bahwa kata ini bermakna Kebalikan dari kegembiraan, yang merupakan 

kebalikan dari kesenangan, jamaknya adalah   زان  kata ini memiliki berbagai ,أ ح 

bentuk derivasi, seperti: ، ن  ز  ا   ح  نا ز  ن    ح  ن  وتحاز  زَّ وتح  نان    ز  زان    ح  ح  .وم  ن ه  ز    وح 

ن ه  الأ مر   ز  ا   ي ح  نا ز  ن ه،  ح  ز  زون    ف ه و    وأ ح  ح  ن    م  ز  ح  وم  ين    ز  ؛  وح  ن  ز  زانٍ   وح  ناء    ح  ز  وح  . 

al-Jauhari> berpendapat bahwa ن ه ز   ,merupakan bahasa atau dialek Quraisy ح 

sedangkan نه ز   bermakna sesuatu yang ال حزن  merupakan bahasa Tami>m.7 Kata أ ح 

berkaitan tentang bumi yang kasar, binatang buas yang sulit dilatih dan tentang 

 

4 Abu> al-Qa>sim bin al-H{usain bin Muh}ammad al-Ra>gi>b al-As}faha>ni>, al-Mufrada>t fi> Gari>b al-
Qur’an (Cet. I; Damaskus – Beirut: Da>r al-Qalam – Da>r al-Sya>miyyah, 1412 H), h. 845. 

5 M. Dhuha Abdul Jabbar dan M. Burhanudin, Ensiklopedia Makna Al-Qur’an Syarah 
Alfaazhul Qur’an (Cet. I; Bandung: Media Fitrah Rabbani, 2012), h. 691. 

6Ah}mad bin Fa>ris bin Zakariya>’ al-Qazwaini> al-Ra>zi> Abu> al-H{usain, Mu‘jam Maqa>yi>s al-
Lugah, Juz 2 (t.t.: Da>r al-Fikr, 1399 H/1917 M), h. 54. 

7Muh}ammad bin Mukrim bin ‘Ali> Abu> al-Fad}l Jama>l al-Di>n Ibn Manz}u>r al-Ans}a>ri> al-Ifriqi>. 

Lisa>n al-‘Arab, Juz 13 (Cet. III; Beirut: Da>r al-S{a>dr, 1414 H), h. 111. 
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orang-orang yang sulit ditangani, jamaknya adalah حزون berarti sedih.8 Lebih lanjut 

lagi al-Ra>gi>b al-As}faha>ni> menjelaskan bahwa maknanya  adalah kekasaran yang ada 

pada tanah dan kekasaran pada jiwa yang disebabkan oleh adanya kegundahan di 

dalamnya. Ia merupakan kebalikan dari kebahagiaan. Dan dikarenakan kata tersebut 

mengandung makna kekasaran yang disebabkan kegundahan, maka ada orangyang 

mengatakan, yang maksudnya adalah hal itu membuatnya bersedih.9 Dhuha Abdul 

Jabba>r dan N. Burhanudin menjelaskan bahwa kata tersebut adalah penderitaan yang 

menimpa jiwa bukan karena raibnya sesuatu yang dicintai; atau tidak tercapainya 

sesuatu yang disukai; atau terjadinya sesuatu yang tidak disukai dan tidak ada jatan 

untuk mengatasinya selain dengan menghibur diri.10 Menurut Ibrahim Anis dan 

Muhammad Ismail Ibrahim, kata hazina berarti “sedih”, lawan dari farih}a yang 

berarti “gembira”.11 

Menurut Ibn Fa>ris kata   ز ز   berasal dari kata ال ع ج   ج  ,ع tersusun dari huruf ع ج 

dan م yang memliki dua makna, salah satunya menunjukkan kelemahan, dan yang 

lainnya menunjukkan bagian belakang benda itu. Makna pertama adalah untuk 

sesuatu yang tidak mampu dilumpuhkan, maka ia tidak mampu, yaitu lemah. Dan 

mereka mengatakan bahwa ketidakberdayaan adalah kebalikan dari ketegasan. 

Makna kedua adalah ketidakmampuan: penundaan sesuatu, dan ketidakmampuan 

 

8Lembaga Bahasa Arab Kairo, al-Mu‘jam al-Wasi>t{, Juz 1, h. 171. 

9Abu> al-Qa>sim bin al-H{usain bin Muh}ammad al-Ra>gi>b al-As}faha>ni>, al-Mufrada>t fi> Gari>b al-
Qur’an, h. 131. 

10M. Dhuha Abdul Jabbar dan M. Burhanudin, Ensiklopedia Makna Al-Qur’an Syarah 
Alfaazhul Qur’an, h. 176. 

11M. Quraish Shihab, ed., dkk., Ensiklopedia Al-Qur’an, Jilid 1 (Jakarta: Lentera Hati, 2007), 

h. 230. 
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banyak hal, sehingga dikatakan: ketidakmampuan materi.12 Ibn Manz}u>r berpendapat 

bahwa kata ini bermakna kebalikan dari ketegasan.13 Kata ini berarti lemah Kata 

 sendiri adalah sifat yang dilekatkan kepada mereka datam hal lemahnya عجز

melakukan penentangan terhadap kebenaran, baik metalui para utusannya, maupun 

melakukan upaya menghindar dari siksa akibat penentangannya. Sedangkan dari 

Allah swt. disebut mukjizat lantaran para penentang utusan-Nya tidak mampu 

mendatangkan bahkan mengalahkan misi kebenaran yang dibawa para utusan-Nya 

tersebut.14 Lebih lanjut lagi al-Ra>gi>b al-As}faha>ni> menjelaskan bahwa kata عجز 

bermakna   ز الإنسان    ع ج   berarti bagian belakang manusia, dan dengan pemaknaan 

tersebut, maka kata itu digunakan untuk mengartikan bagian akhir segala hal. Asal 

makna kata   ز  adalah keterlambatan dari suatu hal serta kelemahan untuk الع ج 

mencapainya, atau dapat juga diartikan bagian belakang sesuatu, seperti kata dubur 

ia dapat disebut dengan   ز  Kemudian kata tersebut dalam kebiasaannya .ع ج 

digunakan untuk mengartikan segala bentuk hal yang tidak sempurna dalam 

pekerjaannya, dan itu merupakan kebalikan dari kata  القدرة yang berarti kekuasaan 

atau mampu. Kata  ََ  ين ز  ع اج  م  artinya adalah prasangka dan perkiraan bahwa mereka 

dapat melemahkan. Hal ini dikarenakan mereka mengira bahwa tidak ada hari 

kebangkitan dan hari dikumpulkannya kembali dipadang mahsyar untuk 

mendapatkan pahala dan siksa. Sedangkan kata   ين ز  ع ج    maksudnya adalah mereka  م 

menganggap lemah orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad saw. dan kata ini 

 

12Ah}mad bin Fa>ris bin Zakariya>’ al-Qazwaini> al-Ra>zi> Abu> al-H{usain, Mu‘jam Maqa>yi>s al-
Lugah, Juz 4, h. 232-233. 

13Muh}ammad bin Mukrim bin ‘Ali> Abu> al-Fad}l Jama>l al-Di>n Ibn Manz}u>r al-Ans}a>ri> al-Ifriqi>. 

Lisa>n al-‘Arab, Juz 5, h. 369. 

14M. Dhuha Abdul Jabbar dan M. Burhanudin, Ensiklopedia Makna Al-Qur’an Syarah 

Alfaazhul Qur’an, h. 176. 
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seperti bentuk kata لته  yang berarti aku menganggapnya فس قته dan bentuk kata جه 

bodoh, dan aku menganggapnya telah berbuat fasik. Ada juga yang berkata bahwa 

maksud ayat tersebut adalah menghalangi-halangi orang lain supaya tidak mengikuti 

ajakan Nabi Muhammad saw.15 

Menurut Ibn Fa>ris kata   ال ك س ل berasal dari kata dasar   ك س ل tersusun dari huruf 

 yang makna asal sebenarnya adalah tertinggal atau menahan diri untuk ل dan س ,ك 

menyelesaikan atau mengabaikan sesuatu atau suatu kemalasan. Sedangkan kata   

ك س ال    .berarti bahwa laki-laki bercampur dengan istrinya dan tidak ejakulasiالإ  

Adapun   أ ة ر  ك س ال    ام  م   berarti wanita yang malas, maksudnya adalah dia hampir tidak 

bisa meninggalkan rumahnya.16 Menurut Ibn Manz}u>r kata ini berasal dari kata  كسل 

yang berarti   اللَّي ث maknanya adalah kemalasan, fi‘ilnya adalah   ل    وأ ك س ل  Kata 17.ك س 

ini juga berarti Dia malas tentang sesuatu, dia tertinggal dan melakukan sesuatu 

yang seharusnya dia tidak ragu-ragu, jadi dia malas dan lamban.18 Lebih lanjut lagi 

al-Ra>gi>b al-As}faha>ni> menjelaskan bahwa كسل kata ال ك س ل arinya adalah malas, yaitu 

merasa berat melakukan sesuatu yangtidak seharusnya dirasa berat, dan karena 

itulah malas ini menjadi sesuatu yang tercela. Disebutkan ل  artinya malas, dan  ك س 

orang yang malas disebut   ل ن   atau ك س    ك س ال ى Jamak dari kata tersebut adalah .ك س لا 

 

15Abu> al-Qa>sim bin al-H{usain bin Muh}ammad al-Ra>gi>b al-As}faha>ni>, al-Mufrada>t fi> Gari>b al-
Qur’an, h. 547-548. 

16Ah}mad bin Fa>ris bin Zakariya>’ al-Qazwaini> al-Ra>zi> Abu> al-H{usain, Mu‘jam Maqa>yi>s al-
Lugah, Juz 5, h. 178. 

17Muh}ammad bin Mukrim bin ‘Ali> Abu> al-Fad}l Jama>l al-Di>n Ibn Manz}u>r al-Ans}a>ri> al-Ifriqi>. 

Lisa>n al-‘Arab, Juz 11, h. 587. 

18Lembaga Bahasa Arab Kairo, al-Mu‘jam al-Wasi>t{, Juz 2, h. 788. 
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ك س ال    وامرأة Kalimat .وك س ال ى م   artinya adalah perempuan yang tidak mau 

bergerak.19 

 Menurut Ibn Fa>ris kata   ل ل   berasal dari kata dasar ال ب خ   tersusun dari huruf ب خ 

ل   yang berasal dari kata ل dan خ ,ب   <yang berarti kikir.20 al-Ra>gi>b al-As}faha>ni ب خ 

menjelaskan bahwa بخل berasal dari kata   ل  artinya kikir. Asal arti katanya الب خ 

adalah menahan kepemilikan yang tidak seharusnya ditahan, lawan katanya adalah 

ل   yaitu dermawan. Apabila dikatakan الجود  artinya ia telah berbuat bakhil yaitu ب خ 

orang yang menahan kepemilikannya sendiri. Adapun kata يل  artinya ia banyak الب خ 

atau sering menahan kepemilikannya (sangat kikir). Sifat kikir ada dua jenis; 

Pertama kikir atas hartanya sendiri, kedua, kikir atas harta orang lain, maksudnya 

menyuruh orang lain berbuat kikir.21 

Menurut Ibn Fa>ris kata   ب ن  berasal dari kata dasar yang sama, tersusun dari ج 

huruf ب  ,ج dan ن yang merupakan padanan yang tidak sebanding. Kata ب ن  ketika ج 

huruf  ب dan ن dibaca d}ammah maka dapat berarti sesuatu yang dimakan atau 

mungkin sesuatu yang dibebani. Sedangkan ب ن  merupakan kata sifat untuk ال ج 

penakut atau pengecut, kata   ب ين ان  berarti apa yang ada di dahi kanan dan dahi ال ج 

kiri, namun masing-masing tetap disebut dengan dahi (pelipis).22 Ibn Manz}u>r 

berpendapat bahwa  جبن berarti   بان ن    الج  جال  م  الر    maksudnya adalah dia yang takut 

 

19 Abu> al-Qa>sim bin al-H{usain bin Muh}ammad al-Ra>gi>b al-As}faha>ni>, al-Mufrada>t fi> Gari>b al-
Qur’an, h. 711. Lihat juga M. Dhuha Abdul Jabbar dan M. Burhanudin, Ensiklopedia Makna Al-
Qur’an Syarah Alfaazhul Qur’an, h. 568. 

20Ah}mad bin Fa>ris bin Zakariya>’ al-Qazwaini> al-Ra>zi> Abu> al-H{usain, Mu‘jam Maqa>yi>s al-
Lugah, Juz 1, h. 207. Lihat juga Lembaga Bahasa Arab Kairo, al-Mu‘jam al-Wasi>t{, Juz 1, h. 42. 

21 Abu> al-Qa>sim bin al-H{usain bin Muh}ammad al-Ra>gi>b al-As}faha>ni>, al-Mufrada>t fi> Gari>b al-
Qur’an, h. 109. 

22Ah}mad bin Fa>ris bin Zakariya>’ al-Qazwaini> al-Ra>zi> Abu> al-H{usain, Mu‘jam Maqa>yi>s al-

Lugah, Juz 1, h. 503. 
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akan kemajuan atas segalanya, baik siang maupun malam, bentuk jamaknya adalah 

ب ناء  Kata ini juga dapat berarti ketakutan terhadap sesuatu yang tidak 23.ج 

seharusnya ditakutkan.24 Lebih lanjut lagi al-Ra>gi>b al-As}faha>ni> menjelaskan bahwa 

بن ب ين ان  ,dalam al-Qur’an yaitu ج   .artinya (dua pelipis) adalah dua sisi dari dahi ج 

Kata ب ن  adalah lemahnya hati terhadap hal yang sebenarnya dia dapat bersikap الج 

kuat, kata inipun dapat diberarti salah satu jenis makanan, yaitu keju. Maka رجل  

ب ان جبان   امرأة berarti laki-laki yang pengecut atau penakut. Sedangkan kata ج   

berarti perempuan yang pengecut atau penakut. Kata   ب ن ت ه  artinya adalah saya أ ج 

mendapatinya menjadi seorang pengecut dan aku menetapkan hal itu karena 

kelemahan hatinya. Kata   بَّن اللبن  ت ج   artinya adalah susu telah membeku sehingga 

menjadi seperti keju.25 

Kata   ل ع  الدَّي ن -berarti lilitan utang, kata dasarnya ialah al-d}ala‘a adalah al ض 

iwija>j yang berarti bengkok. Dikatakan d}ala‘a apabila condong (bengkok). 

Maksudnya di sini adalah beban utang, dimana orang yang berutang tidak dapat 

melunasinya apalagi bila disertai adanya penagihan. Sebagian ulama terdahulu 

mengatakan, "Tidaklah beban utang memasuki hati, kecuali akan menghilangkan 

dari ekal apa yang tidak dapat kernbali lagi. Sedangkan kata   ال ج  الر    berarti غ ل ب ة  

penindasan orang Maksudnya, kerasnya penguasaan mereka, seperti penguasaan para 

penggembala di padang rumput yang liar. al-Kirma>ni> mengatakan, “Doa ini 

termasuk Jawami‘ al kalim kalimat yang singkat penuh makna), karena jenis 

 

23Muh}ammad bin Mukrim bin ‘Ali> Abu> al-Fad}l Jama>l al-Di>n Ibn Manz}u>r al-Ans}a>ri> al-Ifriqi>. 

Lisa>n al-‘Arab, Juz 13, h. 84. 

24Lembaga Bahasa Arab Kairo, al-Mu‘jam al-Wasi>t{, Juz 1, h. 106. 

25Abu> al-Qa>sim bin al-H{usain bin Muh}ammad al-Ra>gi>b al-As}faha>ni>, al-Mufrada>t fi> Gari>b al-

Qur’an, h. 186. 
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kehinaan itu ada tiga, yaitu jiwa, jasmani dan eksternal. Yang pertama disebabkan 

oleh potensi yang dimiliki manusia yaitu ada tiga: Akal, otot dan syahwat. Duka dan 

kesedihan terkait dengan akal, sifat pengecut terkait dengan otot, sifat kikir terkait 

dengan syahwat, kelemahan dan kemalasan terkait dengan fisik. Yang kedua bisa 

terjadi dalam kondisi anggota tubuh sehat dan normal. Yang pertama terjadi karena 

kurang maksimalnya fungsi anggota tubuh dan sebagainya. Sedangkan penindasan 

orang lain adalah faktor ekstemal. Yang pertama bersifat harta, dan yang kedua 

bersifat kedudukan dan kehormatan. Sedangkan doa ini mencakup semua itu”.26 

2. Interpretasi Intertekstual Hadis 

Bahasan terkait dengan overthinking memiliki keterkaitan dengan berbagai 

dalil-dalil al-Qur’an dan hadis Nabi Muhammad saw. Interpretasi dalil dengan dalil 

lain dibutuhkan untuk mendapatkan pemahaman terhadap hadis yang dikaji. Adapun 

dalil-dalil terkait yang terkait dengan objek penelitian ialah: 

QS. Ali ‘Imra>n/3: 122: 

تْ  اِذْ  َّۤاىِٕفَتٰنِ  هَمَّ مْ  طَّ
ُ
نْ  مِنْك

َ
اۙ  ا

َ
هُمَا وَالٰلُّ  تَفْشَل ى   وَلِيُّ

َ
لِ  الٰلِّ  وَعَل

َّ
يَتَوَك

ْ
مُؤْمِنُوْنَ  فَل

ْ
 ال

١٢٢ 

Terjemahnya: 

122. ketika dua golongan dari padamu27 ingin (mundur) karena takut, Padahal 
Allah adalah penolong bagi kedua golongan itu. karena itu hendaklah kepada 
Allah saja orang-orang mukmin bertawakkal.28 

 

26 Ah}mad bin ‘Ali> bin H{ajar Abu> al-Fadl al-‘Asqala>ni>, Fath} al-Ba>ri> Syarh} S{ahi>h} al-Bukha>ri>, 
Juz 11 (Beirut: Da>r al-Ma‘rifah, 1379 H), h. 174. 

27 Yakni: Banu Salamah dari suku Khazraj dan Banu Haritsah dari suku Aus, keduanya dari 

barisan kaum muslimin. Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya. 

28 Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya. 
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Wahbah al-Zuhaili menafsirkan kata الهم artinya adalah kata atau keinginan 

hati kepada sesuatu. Sedangkan kata   ت ف ش لا  أ ن  artinya adalah takut dan merasa 

lemah.29 

Dalil ini senada dengan  QS.al-Hujurat /49:12 

يُّهَا
َ
ذِينَْ  يٰٓا

َّ
مَنُوا ال

ٰ
ثِيْرًا اجْتَنِبُوْا ا

َ
نَ   ك ن ِ   م ِ ِ  بَعْضَ  اِنَّ  الظَّ

ن  ا اِثْم   الظَّ
َ
ل سُوْا وَّ سَّ جَ

َ
  ت

ا 
َ
مْ  يَغْتَبْ  وَل

ُ
بُّ  بَعْضًا   بَّعْضُك يُحِ

َ
مْ  ا

ُ
حَدُك

َ
نْ  ا

َ
  ا

َ
ل
ُ
ك
ْ
حْمَ  يَّأ

َ
خِيْهِ  ل

َ
رِهْتُمُوْهُ    مَيْتًا ا

َ
 فَك

اب   الٰلَّ  اِنَّ    الٰلَّ  وَاتَّقُوا حِيْم   تَوَّ  ١٢ رَّ
Terjemahnya: 

Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka 
(kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. dan janganlah 
mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. 
Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang 
sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. dan bertakwalah 
kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha 
Penyayang.30 

Wahbah al-Zuhaili Allah swt. melarang hamba-hamba-Nya yang beriman 

dari banyak berprasangka buruk, yakni mencurigai keluarga dan kaum kerabat serta 

orang lain dengan tuduhan yang buruk yang bukan pada tempatnya. Karena 

sesungguhnya sebagian dari hal tersebut merupakan hal yang murni dosa, untuk itu 

hendaklah hal tersebut dijauhi secara keseluruhan sebagai tindakan prefentif.31 

QS.Yunus/10 : 58 : 

 
ْ
يَفْرَحُوْا   فَبِذٰلِكَ  وَبِرَحْمَتِه   الٰلِّ   بِفَضْلِ  قُل

ْ
ا خَيْر   هُوَ  فَل مَعُوْنَ   مّ َِّ  ٥٨ يَجْ

Terjemahnya : 

 

29 Wahbah bin Mus}t}a 

fa> al-Zuh}aili>, Tafsi>r al-Muni>r fi al-‘Aqi>dah wa al-Syari>‘ah wa al-Manhaj, Juz 4 (Cet. II; 

Damaskus: Da>r al-Fikr al-Ma‘a>s}ir, 1418 H), h. 63. 

30 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya. 

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

Qur’a>n al-‘Az}i>m, Juz 7 (Cet. I; Beirut: Da>r al-Kitab al-‘Ilmiyyah, 1419 H), h. 352. 
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58.Katakanlah (Nabi Muhammad), “Dengan karunia Allah dan rahmat-Nya 

itu, hendaklah mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka 

kumpulkan.”  

Wahbah al-Zuhaili menafsirkan kata  ْت  artinya adalah menyembunyikan لهََمَّ

keinginan keras.32 Manusia adalah makhluk yang berpandangan dan berpikir pendek 

serta bersikap dangkal. Oleh karena itu, Anda bisa lihat, ketika manusia berusaha 

ingin melakukan suatu perbuatan dosa, ia sembunyi-sembunyi, menutup-nutupinya 

dan merasa malu kepada orang lain, namun ia tidak sembunyi-sembunyi dan 

menutup-nutupi dari Allah swt. serta tidak merasa malu kepada-Nya. Padahal Allah 

swt. adalah Yang lebih berhak untuk kita takuti dan merasa malu kepada-Nya. 

Karena hanya kepada-Nyalah tempat kembali, dan di tangan-Nyalah balasan 

berada.33 

Sabda Nabi saw. pada hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Ma>lik dalam 

S{ah}i>h} Muslim, sebagai berikut: 

ث ن ا دَّ ي ى  ح  ،  ب ن    ي ح  ث ن ا  أ ي وب  دَّ ن ا:  ق ال    ع ل يَّة ،  اب ن    ح  ب ر  أ خ  ان    و  ،   س ل ي م  ي  ث ن ا  التَّي م  دَّ  ب ن    أ ن س    ح 

ال كٍ، س ول    ك ان  :  ق ال    م  لَّى  الل    ر  س لَّم ،  ع ل ي ه    الل    ص  ن    ب ك    أ ع وذ    إ ن  ي   الله مَّ » :  ي ق ول    و   م 

، ز  ،  ال ع ج  ال ك س ل  ،  و  ب ن  ال ج  ،  و  م  ر  ال ه  ،  و  ل  ال ب خ  أ ع وذ    و  ن    ب ك    و  ،  ع ذ اب    م  ن    ال ق ب ر  م   ف ت ن ة    و 

ي ا ح  ات   ال م  م  ال م  34)رواه مسلم(. « و 
 

Artinya: 

 

32 Wahbah bin Mus}t}afa> al-Zuh}aili>, Tafsi>r al-Muni>r fi al-‘Aqi>dah wa al-Syari>‘ah wa al-
Manhaj, Juz 5, h. 257. 

33 Wahbah bin Mus}t}afa> al-Zuh}aili>, Tafsi>r al-Muni>r fi al-‘Aqi>dah wa al-Syari>‘ah wa al-
Manhaj, Juz 5, h. 264. 

34Muslim 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 ‘Alaih wa Sallam, Juz 4 (Beirut: Da>r 

Ih}ya> al-Tura>s\ al-‘Arabi>, t.th.), h. 2079. 
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Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ayyub telah menceritakan 
kepada kami Ibnu 'Ulayyah dia berkata: dan telah mengabarkan kepada kami 
Sulaiman At Taimi telah menceritakan kepada kami Anas bin Malik dia 
berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam pernah berdoa: 'Ya Allah, 
aku berlindung kepada-Mu dari kelemahan, kemalasan, rasa takut, kepikunan, 
dan kekikiran. Dan aku juga berlindung kepada-Mu dari siksa kubur serta 
bencana kehidupan dan kematian.'" (HR. Muslim). 

Al-Nawawi> menjelaskan bahwa para ulama berkata, berlindungnya Nabi saw. 

dari semua itu untuk menyempurnakan sifat-sifatnya, syari'at dan tunrunarurya 

dalam segala hal dan keadaan. Hadis ini merupakan dalil yang mensunnahkan untuk 

berdoa, berlindung dari semua yang tersebut di atas dan yang semakna dengannya. 

Pendapat inilah yang benar dan menjadi kesepakatan para ulama dan pemberi fatwa 

di kota kota. Kelompok aliran zuhud sufi dan tokoh ma’rifat berpendapat bahwa 

lebih utama tidak berdoa sebagai wujud penerimaan atas takdir Allah swt. sebagian 

mereka berpendapat, kalau berdoa itu untuk kebaikan kaum muslimin; maka boleh 

hukumnya. Akan tetapi jika doa untuk kebaikan dirinya sendiri, maka lebih 

utamanya tidak berdoa. Sebagian dari mereka berpendapat juga, jika ia menemukan 

dalam dirinya suatu dorongan yang membuatnya untuk berdoa, maka disunnahkan 

untuk berdoa, dan jika tidak maka tidak disunnahkan berdoa.35 

Dalil-dalil para ulama yang mengatakan sunnahnya berdoa adalah zhahir 

ayat-ayat al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi saw. yang memerintahkan unfuk berdo'a, 

Nabi-pun melakukannya. Begitu pula berita-berita tentang para Nabi saw. bahwa 

mereka semua melakukan hal tersebut.36 

Pada dalil-dalil di atas dapat dipahami bahwa kecemasan pada dasarnya 

muncul ketika seseorang memiliki keinginan yang kuat terhadap sesuatu, baik itu hal 

 

35Abu> Zakariyya> Muh}yi> al-Di>n Yah}ya> bin Syarraf al-Nawawi>, al-Minha>j Syarah S{ah}i>h} 
Muslim bin al-H{ajja>j, Juz 17 (Cet. II; Beirut: Da>r Ih}ya>’ al-Tura>s\ al-‘Arabi>, 1392 H), h. 23. 

36Abu> Zakariyya> Muh}yi> al-Di>n Yah}ya> bin Syarraf al-Nawawi>, al-Minha>j Syarah S{ah}i>h} 

Muslim bin al-H{ajja>j, Juz 17, h. 23. 
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yang positf ataupun negatif. Keinginan yang berlebihan atau yang sangat kuat 

tersebut secara tidak langsung mengakibatkan munculnya kecemasan yang 

berlebihan terhadap setiap individu yang mengalaminya yang pada akhirnya 

membuat seseorang cenderung overthinking terhadap berbagai permasalahan. 

3. Interpretasi Kontekstual Hadis 

Pada dasarnya hadis yang menjadi objek penelitian, secara kontekstual dapat 

dimaknai dengan melihat asbab al-wurud hadis dan dalam konteks kekinian. Adapun 

hadis yang menjadi objek penelitian ditemukan adanya asbab al-wurud pada hadis 

riwayat Anas bin Ma>lik yang terdapat dalam S{ah}i>h} al-Bukha>ri>, sebagai berikut: 

ث ن ا دَّ ث ن ا  ق ت ي ب ة ،   ح  دَّ ،  ح  رٍو،  ع ن    ي ع ق وب  ال كٍ   ب ن    أ ن س    ع ن    ع م  ي    م  ض   النَّب يَّ   أ نَّ :  ع ن ه    اللَّّ    ر 

لَّى ل ي ه    الل    ص  س لَّم ،   ع  ة    لأ  ب ي  ق ال    و  س  » :  ط ل ح  ا   الت م  ن    غ لا ما ان ك م    م  ل م  ن ي  غ  د م  تَّى  ي خ   ح 

ج   ر  ي ب ر    إ ل ى  أ خ  ج    « خ  ر  ة    أ ب و  ب ي  ف خ  ف ي،  ط ل ح  د  ر  أ ن ا  م  اه ق ت    غ لا م    و  ل م ،  ر  د م    ف ك ن ت    الح   أ خ 

س ول   لَّى  اللَّّ   ر  س لَّم ، ع ل ي ه   الل   ص  ، إ ذ ا  و  ل  ع ه   ف ك ن ت   ن ز  م  ا أ س   أ ع وذ   إ ن  ي اللَّه مَّ » :  ي ق ول   ك ث يرا

ن    ب ك   م     م  ن    اله  ز  الح  ز    ، و  الع ج  ،  و  الك س ل  ل    و  الب خ  ،  و  ب ن  الج  ل ع    و  ض  ،  و  غ ل ب ة    الدَّي ن   و 

ال   ج  ن ا  ث مَّ  « الر   م  ي ب ر   ق د  ا خ  ، ع ل ي ه   اللَّّ   ف ت ح   ف ل مَّ ن  ص  ر   الح  ال   ل ه   ذ ك  م  ف يَّة   ج  ي ي    ب ن ت   ص   ب ن   ح 

، ط ب  ق د    أ خ  ا،  ق ت ل    و  ه  ج  و  ك ان ت    ز  وساا،  و  ط ف اه ا  ع ر  س ول    ف اص  لَّى  اللَّّ    ر  س لَّم    ع ل ي ه    الل   ص   و 

، ه  ج    ل ن ف س  ر  ا  ف خ  تَّى   ب ه  ،  س دَّ   ب ل غ ن ا   ح  ب اء  ه  لَّت    الصَّ ا،  ف ب ن ى   ح  ن ع    ث مَّ   ب ه  ي ساا  ص   ن ط عٍ   ف ي  ح 

يرٍ، غ  س ول    ق ال    ث مَّ   ص  لَّى  اللَّّ    ر  س لَّم    ع ل ي ه    الل    ص  ن  » :  و  ن    آذ  ل ك    م  و  ة    ت ل ك    ف ك ان ت  .  « ح  ل يم   و 

س ول   لَّى  اللَّّ    ر  س لَّم    ع ل ي ه    الل    ص  ف يَّة ،  ع ل ى  و  ن ا  ث مَّ   ص  ج  ر  ين ة    إ ل ى  خ  د  أ ي ت  :  ق ال    الم   ف ر 

س ول   لَّى  اللَّّ   ر  س لَّم   ع ل ي ه   الل   ص  ي و  و   ا  ي ح  ه   ل ه  اء  ر  ةٍ،  و  ل س   ث مَّ  ب ع ب اء  ن د    ي ج  ه ، ع  ير  ع   ب ع   ف ي ض 

ب ت ه ، ك  ع    ر  ف يَّة    ف ت ض  ا  ص  ل ه  ج  ب ت ه    ع ل ى  ر  ك  تَّى  ر  ،  ح  ك ب  ن ا  ت ر  ر  تَّى  ف س  ف ن ا  إ ذ ا  ح  ر   ع ل ى   أ ش 

ين ة   د  دٍ   إ ل ى  ن ظ ر    الم  ب ل    ه ذ ا» :  ف ق ال    أ ح  ب ن ا  ج  ب ه    ي ح  ن ح  ين ة    إ ل ى  ن ظ ر    ث مَّ   « و  د  : ف ق ال    الم 
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م    إ ن  ي  اللَّه مَّ »  ر   ا  أ ح  ا  ب ي ن    م  ث ل    لَ ب ت ي ه  ا  ب م  م    م  رَّ يم    ح  اه  كَّة ،  إ ب ر  مَّ   م  ك    اللَّه  م    ب ار  م    ف ي  ل ه  ه  د    م 

م   ه  اع  ص   37)رواه البخاري(.   « و 

Artinya: 

Qutaibah telah bercerita kepada kami, Ya'qub dari 'Amru dari Anas bin Malik 
radliyallahu 'anhu bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam berkata kepada 
Abu Thalhah: "Carilah seorang ghulam (anak kecil sebagai pelayan) dari 
ghulam milikmu untuk melayaniku selama keberangkatan ke Khaibar." Maka 
Abu Thalhah keluar bersamaku dengan memboncengku. Saat itu aku adalah 
seorang anak kecil yang hampir baligh. Aku melayani Rasulullah shallallahu 
'alaihi wa sallam saat Beliau singgah dan aku selalu mendengar Beliau 
banyak berdo'a: "ALLAHUMMA INNI A'UUDZU BIKA MINAL 'AJZI 
WAL KASALI WAL BUKHLI WAL JUBNI WA DLAL'ID DAINI WA 
GHALABATIR RIJAAL." (Ya Allah aku berlindung kepada-Mu dari (sifat) 
gelisah, sedih, lemah, malas, kikir, pengecut, terlilit hutang dan dari 
keganasan orang). Kemudian kami sampai di Khaibar. Ketika Allah 
membukakan kemenangan kepada Beliau pada peperangan itu, diceritakan 
kepada Beliau tentang kecantikan Shafiyah binti Huyay bin Akhthab yang 
suaminya telah terbunuh dan dia menjanda. Maka Rasulullah shallallahu 
'alaihi wa sallam memilihnya untuk diri Beliau sendiri (sebagai tawanan). 
Lalu Beliau berangkat bersamanya hingga ketika kami tiba di Saddal 
Shahbaa', dia beristirahat lalu Beliau membuatkan baginya tempat (kemah) 
lalu membuat makanan terbuat dari kurma dalam wajan kecil kemudian 
Beliau berkata: "Beri tahu orang-orang yang ada di sekitarmu." Dan itulah 
walimah (resepsi pernikahan) Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dengan 
Shafiyah. Kemudian kami berangkat menuju Madinah. (Anas) berkata: "Aku 
melihat Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam meletakkan Shafiyah di 
belakang unta tunggangan Beliau dimana Beliau duduk di atasnya dan 
meletakkan lutut Beliau sedemikian rupa sehingga Shafiyah bisa meletakkan 
kakinya di atas lutut Beliau kemudian berjalan mengendarainya. Maka kami 
terus berjalan hingga ketika kami hampir tiba di Madinah, Beliau 
memandang ke bukit Uhud seraya berkata: "Ini adalah gunung yang 
mencintai kita dan kita pun mencintainya." Kemudian Beliau memandang ke 
arah Madinah lalu berdo'a: "Ya Allah sungguh aku mensucikan kota yang 
terletak di antara dua bukit hitam ini (Madinah) sebagaimana Ibrahim 
mensucikan Makkah. Ya Allah, berikanlah barakah kepada mereka 
(penduduk Madinah) dalam takaran mud dan sha' mereka." (HR. al-Bukha>ri>). 

Pada hadis di atas mengindikasikan bahwa asbab al-wurud hadis yang 

menjadi objek penelitian adalah Anas bin Ma>lik sebagai pelayan yang Rasulullah 

 

37 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 4 

(Cet. I; t.t: Da>r Tauq al-Najah, 1422 H), h. 36. 
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saw. yang dibawah ke Perang Khaibar banyak mendengar Rasulullah saw. berdoa, 

sebagaimana yang tersebut pada hadis. Di sisi lain hadis ini terkait historitas Perang 

Khaibar atau lebih tepatnya pasca perang Khaibar lalu kemudian Rasulullah saw. 

menikahi S{afiyyah setelah suami S{afiyyah wafat dan S{afiyyah dijadikan tawanan 

oleh Rasulullah saw. dan kemudian Rasulullah saw, menikahinya dan membawanya 

ke Madinah. 

Pada konteks kekinian hadis yang menjadi objek penelitian dapat 

dikontekskan pada fenomena terjadinya kecemasan berlebih dikalangan remaja dan 

sebagian kecil orang dewasa. Kecemasan ini akan berdampak pada munculnya 

pikiran-pikiran berlebihan pada berbagai hal yang disebut dengan overthinking. 

Kondisi ini merupakan penyakit psikologi yang banyak dialami oleh individu dari 

berbagai kalangan. 

Masalah kesehatan mental menurut World Health Organization (WHO) 

sering terjadi pada masa kanak-kanak dan awal remaja. Depresi dan kecemasan 

merupakan penyebab terbesar dari beban penyakit dan kecatatan yang dialami oleh 

remaja. Terlebih lagi pada masa pandemi Covid-19 yang tengah melanda seluruh 

dunia, kasus depresi dan kecemasan terutama di Indonesia meningkat. Berdasarkan 

survei tahun 2020 yang dilakukan Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa 

cIndonesia (PDSKJI), kecemasan dialami oleh 63 persen responden dan 66 persen 

responden mengalami depresi akibat pandemi Covid-19. Selain itu, 80 persen 

responden memiliki gejala stres pascatrauma psikologis berkaitan dengan peristiwa 

tidak menyenangkan terkait Covid-19. Berkaitan dengan pandemi covid-19, sekolah 

kampus dan berbagai instansi menerapkan work from home, study from home, dan 

berbagai macam program dari rumah yang diterapkan kemungkinan besar 
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mempengaruhi keadaan psikologis individu maupun kelompok sosial. Perasaan 

jenuh, cemas, stress bahkan depresi akan muncul kemungkinan besar akibat dari 

kegiatan yang dilakukan secara daring ini.38 

Sedangkan kecemasan adalah keadaan disaat emosi negatif muncul akibat 

adanya kekhawatiran akibat adanya bahaya yang tidak diduga yang dapat terjadi di 

masa yang akan datang. Kecemasan sebenarnya merupakan perasaan yang normal 

dimiliki oleh manusia, ketika adanya rasa cemas itu menunjukkan manusia diberikan 

informasi akan ada bahaya yang mengancam. Kesehatan mental salah satu hal yang 

penting untuk menunjang keberlangsungan hidup seseorang. Depresi pada remaja 

dapat menyebabkan meningkatnya konsumsi rokok, kejadian bunuh diri, kasus 

penyalahgunaan Napza, penurunan fungsi sosial, dan penurunan prestasi akademis. 

Sedangkan dampak dari kecemasan yang berlebihan dapat mengganggu dalam proses 

belajar karena perasaan takut dan khawatir akan suatu hal. Kecemasan yang terjadi 

pada remaja dapat berdampak pada terdadinya insomnia, sulit fokus atau 

konsentrasi, pelupa, cenderung memiliki persasaan frustasi dan mudah marah.39 

Menurut Kartini Kartono kecemasan merupakan semacam kegelisahan, 

kekhawatiran, dan ketakutan terhadap sesuatu yang tidak jelas, yang menyebar atau 

baur, dan mempunyai ciri yang melekat pada seseorang.40 Gangguan ini sering 

dialami orang secara samar-samar atau setengah sadar, dan tampil sebagai gejala 

 

38Muslimahayati Muslimahayati dan Hafifatul Auliya Rahmy, “Depresi dan Kecemasan 

Remaja Ditinjau dari Perspektif Kesehatan dan Islam”, Demos: Journal of Demography, Etnography 
and Social Transformation 1, no. 1 (2021): h. 36. https://doi.org/10.30631/demos.v1i1.1017  

39Muslimahayati Muslimahayati dan Hafifatul Auliya Rahmy, “Depresi dan Kecemasan 

Remaja Ditinjau dari Perspektif Kesehatan dan Islam”, Demos: Journal of Demography, Etnography 
and Social Transformation 1, no. 1 (2021): h. 37. https://doi.org/10.30631/demos.v1i1.1017  

40Kartini Kartono, Patologi Sosial 3; Gangguan-Gangguan Kejiwaan, (Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 1997), h. 140. 

https://doi.org/10.30631/demos.v1i1.1017
https://doi.org/10.30631/demos.v1i1.1017
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nervousitas, kegelisahan dan kebimbangan. Lebih lanjut kecemasan dapat 

memprodusir macam-macam penyakit jasmani. Hal ini disebabkan karena sistem 

syaraf dan sistem fisik gagal memperingan, serta gagal mencernakan kecemasan 

konflik  tersebut.41 

Secara kontekstual dapat dipahami bahwa kecemasan berlebihan terhadap 

suatu hal dapat mengakibatkan berbagai dampak negatif pada kondisi fisik ataupun 

psikologi manusia. Fenomena overthinking yang merupakan psychology disorder 

yang terjadi pada berbagai kalangan saat ini sebenarnya sudah Nabi saw. ingatkan 

sebagaimana hadis yang menjadi objek penelitian. Nabi Muhammad saw. senantiasa 

memanjatkan doa sebagaimana yang terdapat pada hadis di atas agar terhindar dari 

berbagai hal tersebut. Maka alangkah baiknya ketika umat Islam senantiasa 

memanjatkan doa tersebut agar terhindar dari overthinking yang memiliki akibat 

buruk terhadap kondisi psikologis manusia. 

B. Implikasi Hadis tentang Overthinking 

Implikasi dari penelitian ini adalah untuk memberikan penjelasan berkaitan 

dengan dampak-dampak dan langkah solutif yang berkaitan dengan bahasan 

overthinking. Adapun-dampak yang ditimbulkan dari overthinking sebagai berikut: 

Sebuah penelitian mengatakan bahwa kebiasaan memikirkan kekurangan, 

kesalahan dan masalah dapat meningkatkan  risiko masalah kesehatan mental dan 

kesehatan fisik. Seseorang yang sering memikirkan sesuatu secara berlebihan 

gampang mengalami gangguan kesehatan psikis dan fisik. Adapun dampaknya yaitu: 

 

 

41Kartini Kartono, Patologi Sosial 3; Gangguan-Gangguan Kejiwaan, h. 140. 
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1. Dampak Psikis 

a. Cemas dan Depresi42 

b. Stres43 

c. Tidak peduli dengan Lingkungan44 

d. Ganguan Emosi45 

2. Dampak Fisik 

a. Gangguan Tidur46 

b. Gangguan Sistem Pencernaan47 

c. Gangguan Metabolisme Tubuh48 

d. Gangguan Kesehatan Kulit49 

e. Sakit Kepala50 

Adapun langkah-langkah yang bersifat sebagai langkah solutif yang dapat 

dilakukan, sebagai berikut:  

 

42 Brian Adam, Seni Mengalami Pikiran Berlebih\ (Cet. II; Yogyakarta: Bright Publisher, 

2022). h. 18. 

43 Brian Adam, Seni Mengalami Pikiran Berlebih\. h. 19. 

44 Brian Adam, Seni Mengalami Pikiran Berlebih\. h. 20. 

45 Brian Adam, Seni Mengalami Pikiran Berlebih\. h. 20-21. 

46 Brian Adam, Seni Mengalami Pikiran Berlebih\. h. 24. 

47 Brian Adam, Seni Mengalami Pikiran Berlebih\. h. 25. Lihat juga Ni Made Riska Yulianti 

dan Made G. Juniartha, “Pranayama Nadi Sodhana untuk Meredakan Overthinking”, Maha Widya 
Duta: Jurnal Penerangan Agama, Pariwisata Budaya dan Ilmu Komunikasi 6, no. 1 (2022): h. 4. 

https://doi.org/10.55115/duta.v6i1.1990. 

48 Brian Adam, Seni Mengalami Pikiran Berlebih\. h. 26. 

49 Brian Adam, Seni Mengalami Pikiran Berlebih\. h. 26. 

50 Ni Made Riska Yulianti dan Made G. Juniartha, “Pranayama Nadi Sodhana untuk 

Meredakan Overthinking”, Maha Widya Duta: Jurnal Penerangan Agama, Pariwisata Budaya dan 

Ilmu Komunikasi 6, no. 1 (2022): h. 5. https://doi.org/10.55115/duta.v6i1.1990. 
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Mengatasi terjadinya ovethinking bisa dengan mengkombinasikan konsep 

Islam dan metode intervensi psikologi yang telah teruji keefektifannya, salah 

satunya terapi. Intervensi tersebut membantu seseorang untuk fokus terhadap proses 

berpikir serta keyakinan yang ada dalam dirinya, dari proses berpikir yang muncul 

akan dianalisis dampaknya terhadap perasaan serta perilaku atas pikiran 

mempengaruhinya. Adapun cara mengatasi overthinking antara lain: 

a. Temukan apa yang menyebabkan overthinking cari tahu permasalahan apa yang 

membuat kita overthinking dan melihat semuanya dengan sudut pandang yang 

lebih luas sehingga dapat berfikir secara jernih dan positif. 

b. Mengucapkan kalimat yang positif kepada diri sendiri akan membantu untuk 

berhenti overthinking. 

c. Bercerita kepada seseorang yang dipercaya dengan bercerita kepada seseorang 

yang kita percayai dapat melegahkan hati, pikiran, dan perasaan. Dan bisa 

meminta masukan dan saran mengenai permasalahan yang sedang di hadapi 

sehingga tidak merasa sendirian. Jika merasa tidak nyaman berbagai cerita secara 

langsung kepada orang lain, maka bisa menuangkannya dalam tulisan. 

d. Melakukan aktivitas fisik menyibukkan diri dengan beraktifitas fisik seperti 

olahraga, melakukan hobi, meditasi, dapat mendistraksikan atau mengalihkan 

pikiran kita dari overthinking. 

e. Mendekatkan diri kepada Allah, beribadah dan mendekatkan diri kepada tuhan 

dapat membuat kita lebih tenang serta memasrahkan segala sesuatu kepada 

tuhan akan meringankan beban kita.51 

 

51 Tika Setia Utami, dkk “Dampak Overthinking dan Pencegahannya Menurut Muhammad 

Quraish Shihab Studi Surah Al-Hujurat Ayat 12”, Al-Wasathiyah: Journal of Islamic Studies 2, no 1, 

(2023): h. 22-22. https://doi.org/10.56672/alwasathiyah.v2i1.49.  

https://doi.org/10.56672/alwasathiyah.v2i1.49
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Adapun cara mengatasi overthinking dalam perspektif Islam, peneliti 

mengacu kepada penelitian sebelumnya. Menurut hamka dalam tafsir al-Azhar untuk 

mengatasi overthinking dapat disimpulkan sebagai berikut: 

a. Dialog dengan Allah52 

b. Dialog dengan jiwa53 

c. Memaksimalkan apa yang dikerjakan dan tawakkal54 

Berdasarkan uraian-uraian di atas dapat dipahami bahwa hadis yang 

berkaitan dengan overthinking secara kandungan hadisnya adalah perintah untuk 

senantiasa memanjatkan doa agar terhindar dari berbagai penyakit psikologis, salah 

satunya adalah overthinking. Overthinking merupakan dampak keinginan yang 

sangat kuat terhadap sesuatu lalu kemudian pada akhirnya menjadi suatu penyakit 

psikis karena kecemasan dan berpikir secara berlebihan. Kecemasan terhadap 

sesuatu atau overthinking berimplikasi pada berbagai dampak, seperti: cemas dan 

depresi yang akan ditimbulkan, baik pada kondisi psikologis manusia ataupun 

kondisi fisik manusia, seperti: sakit kepala dan anti sosial. Namun hal ini dapat 

dicegah atau diatasi dengan beberapa langkah, baik dari cara psikologi atau dengan 

cara Islam, seperti mengucapkan motivasi positif untuk diri sendiri ataupun 

berupaya semaksimal mungkin pada suatu pekerjaan dan kemudian bertawakkal 

kepada Allah swt 

 

52 Syarifatul Huzaimah, “Overthinking dan Solusinya dalam Tafsir al-Azhar ”, Skripsi 
(Malang: Fak. Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim), h. 59-60. Lihat penjelasannya dalam 

Abdulmalik Abdulkarim Amrullah, Tafsir al-Azhar, Jilid 5 (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 

1989), h. 3761. 

53 Syarifatul Huzaimah, “Overthinking dan Solusinya dalam Tafsir al-Azhar ”, h. 61. Lihat 

penjelasannya dalam Abdulmalik Abdulkarim Amrullah, Tafsir al-Azhar, Jilid 9, h. 7271. 

54 Syarifatul Huzaimah, “Overthinking dan Solusinya dalam Tafsir al-Azhar ”, h. 62. Lihat 

penjelasannya dalam Abdulmalik Abdulkarim Amrullah, Tafsir al-Azhar, Jilid 4, h. 2992. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya dapat dibuat beberapa 

poin kesimpulan sebagai jawaban dari beberapa masalah dalam penelitian sebagai 

berikut: 

1. Hadis yang menjadi objek penelitian tentang Overthinking mencapai 16 jalur 

sanad dengan periwayat yang terdapat dalam al-kutub al-tis’ah. Sedangkan 

sanad hadis yang menjadi objek kajian peneliti dinilai sebagai sanad yang 

bersambung, perawinya dinilai ‘adl, namun kurang ked}a>bit}annya, yaitu ‘Amr 

bin Abi> ‘Amr . Sedangkan dari segi matan, hadis yang menjadi objek 

penelitian dinilai terbebas dari sya>z| dan ‘illa>t. Pada das arnya hadis yang 

menjadi objek penelitian dikuatkan oleh jalur lain, yaitu pada riwayat yang 

terdapat dalam S{ah}i>h} al-Bukha>ri>, berangkat dari hal tersebut maka peneliti 

menilai bahwa kualitas hadis tersebut adalah s}ah}i>h} li gairihi dan dapat 

dijadikan sebagai hujah. 

2. Kandungan hadis yang menjadi objek penelitian dapat dipahami bahwa 

peristiwa hadis tersebut terjadi di Perang Khaibar dan Anas bin Ma>lik 

mendengar Nabi saw. mengucapkan doa atau hadis yang menjadi objek 

penelitian. Overthinking sendiri merupakan penyakit yang muncul karena 

adanya kecemasan yang berlebihan terhadap sesuatu. Sedangkan kecemasan 

muncul karena adanya hasrat atau keinginan yang berlebihan pada manusia. 
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Nabi saw. senantiasa memanjatkan doa tersebut agar terhindar dari berbagai 

kondisi, seperti kecemasan, kesedihan, ketakutan, kemalasan dan lainnya. 

3. Adapun hadis yang menjadi objek penelitian berimplikasi pada dua aspek 

utama, yaitu dampak yang ditimbulkan dari overthinking dan langkah solutif 

untuk melakukan pencegahan ataupun penanganan terhadap overthinking. 

Overthinking akan berdampak pada kondisi psikis dan juga kondisi fisik 

manusia. Langkah solutifnya dapat dilakukan dengan dua cara secara garis 

besar, yaitu berdasatkan cara psikologi dan cara Islami. 

 

B. Implikasi 

Peneliti berharap agar penelitian ini dapat memberikan kontribusi kepada 

berbagai kalangan agar dapat mengetahui tentang Overthinking baik dalam perpektif 

hadis maupun psikologi. Peneliti berusaha menjelaskan secara jelas hadis tentang 

overthinking dengan mengkaji lebih komperensif lagi. Skripsi ini diharapkan 

bermanfaat dan dapat memnberikan kontribusi kepada masyarakat bukan hanya 

mengacu kepada kitab-kitab yang telah ada atau pada penelitian sebelumnya. 
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