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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

 Gain G Ge غ
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 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wau W We و

 Ha H Ha ه

 Hamzah ’ Apostrof ء

 Ya Y Ye ي  

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

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

2. Vokal 

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

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut:  

Tanda  Nama

  

Huruf Latin Nama 

 fath}ah a  A اَ 

 Kasrah i   I اَ 

 d}ammah u   U اَ 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

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

Contoh: 

ك ي فَ    :  kaifa 

لَ  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 

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

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

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

Contoh: 

  ma>ta : م اتَ 

م ىَ  <rama: ر 

لَ    qi>la: ق ي 

تَ   yamu>tu: ي م و 

4. Ta>’ marbut}ah 

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

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

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

adalah [h]. 

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

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

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

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

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

م ةَ  ك   al-h}ikmah :  ا ل ح 

5. Syaddad (Tasydi>d) 

Syaddah atau tasydi>d yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

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

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

بَّناَ   <rabbana : ر 

ي ناَ َ ن جَّ  : najjaina> 

قَ   al-h}aqq : ا ل ح 

ن ع مَ    : nu‘‘ima 

وَ   aduwwun‘ : ع د 

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

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

Contoh: 

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

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

6. Kata Sandang 

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

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

qamariyyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang 

mengikutinya. Kata sandang ditulis dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan 

dengan garis mendatar (-). 

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

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

ف ةَ  ل س   al-falsafah :  ا ل ف 

 al-bila>d:  ا ل ب لا دَ 

7. Hamzah 

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

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

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

Contoh: 

نَ  و   ta’muru>n :  ت أ م ر 

ءَ   ‘al-nau :  ا لنَّو 

ءَ  ى   ’syai :  ش 

تَ   umirtu :  أ م ر 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia  

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

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

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

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

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

kata al-Qur’an (dari al-Qur’a>n), alhamdulillah, dan munaqasyah. Bila kata-kata 

tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi 

secara utuh. Contoh: 

Fi> Z}ila>l al-Qur’a>n 

Al-Sunnah qabl al-tadwi@n 

9. Lafz} al-Jala>lah (الله ) 

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya 
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atau berkedudukan sebagai mud}a>f ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf 

hamzah. 

Contoh: 

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

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

ditransliterasi dengan huruf [t].  

Contoh: 

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

10. Huruf Kapital 

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wa ma> Muh}ammadun illa> rasu>l  

Inna awwala baitin wud}i’a linna>si lallaz \i> bi Bakkata muba>rakan  

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> 



xv 
 

 
 

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

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

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

disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. 

Contoh: 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt.  = subh}a>nahu> wa ta’a>la> 

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

a.s.   = ‘alaihi al-sala>m 

H   = Hijrah 

M   = Masehi 

SM   = Sebelum Masehi 

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

w.          = Wafat tahun 

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

HR      = Hadis Riwayat 

 

 

 

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

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

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

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

Nama  : Andi Mujahidil Ilman SM 

Nim   : 80700222003 

Judul : Pencegahan Penyakit Degeneratif Perspektif Hadis (Analisis 
Ma‘āni al-Ḥadīṡ) 

Pokok masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana hadis-hadis tentang 

pencegahan  penyakit degeneratif. Adapun poin-poin masalah dalam penelitian ini 

adalah: 1) Bagaimana kualitas hadis-hadis pencegahan penyakit degeneratif, 2) 

Bagaimana kandungan hadis-hadis pencegahan penyakit degeneratif, dan 3) 

Bagaimana implementasi hadis-hadis pencegahan penyakit degeneratif. Tujuan 

penelitian ini adalah untuk memecahkan masalah-masalah sebagaimana pada poin 

masalah di atas. 

Untuk menjawab permasalahan tersebut, peneliti menggunakan pendekatan 

interdisipliner, yakni ilmu hadis, dan ilmu kesehatan. Penelitian ini termasuk dalam 

golongan kepustakaan (library research), data dikumpulkan dengan mengutip, 

menyadur, dan menganalisis isi terhadap literatur yang representatif dan memiliki 

keterkaitan dengan masalah yang dibahas, lalu mengulas dan menyimpulkannya. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat empat hadis yang terkait 

pembahasan, yaitu; a) Hadis pencegahan dengan manajemen pikiran, b) Hadis 

pencegahan dengan mengatur pola makan, c) Hadis pencegahan penyakit dengan 

aktivitas fisik, d) Hadis pencegahan penyakit non medis, dengan masing-masing 

hadis berkualitas ṣaḥīḥ. Secara konseptual, untuk mencegah penyakit degeneratif 

menurut sudut pandang hadis Nabi saw. adalah; a) Manajemen pikiran yakni 

penguatan individu secara kejiwaan dan spiritual, b) Mengatur pola makan pada 

aspek volume makanan serta kehalalannya, c) Hadis beraktivitas fisik dengan 

tujuan menyiapkan generasi yang kuat fisik dan mental, d) Pencegahan penyakit 

non medis merupakan penyakit yang umumnya menimbulkan penyakit degeneratif, 

namun penyebabnya tidak diketahui secara medis. Adapun penerapannya adalah; 

Pada aspek manajemen pikiran yaitu dengan meluruskan niat, sabar dan shalat, doa 

dan dzikir, serta membersihkan penyakit-penyakit hati. Pada aspek mengatur pola 

makan yakni; mengkonsumsi makanan halal dan ṭayyib serta makan secukupnya. 

Pada aspek aktivitas fisik yakni; melakukan berbagai jenis olahraga, dan 

produktivitas hidup. Serta pada aspek pencegahan penyakit non medis, yakni; 

pencegahan secara external dan internal. 

Hadis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman 

masyarakat secara umum khususnya umat Islam tentang pandangan hadis terhadap 

pencegahan penyakit degeneratif serta tambahan wawasan khazanah keilmuan 

dalam dunia pendidikan ataupun penelitian yang terkait dengan penelitian ini. 
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ABSTRACT 

Name   : Andi Mujahidil Ilman SM 

Reg. Number : 80700222003 

Thesis Tittle : Prevention of Degenerative Diseases in Hadith Perspective 
(Ma'āni al-Ḥadīth Analysis) 

The main problem in this study is how the hadiths about the prevention of 

degenerative diseases. The problem points in this study: 1) How is the quality the 

hadiths prevention of degenerative diseases, 2) What is the meaning the hadiths 

prevention of degenerative diseases, and 3) How to implement the hadiths 

prevention of degenerative diseases. The purpose of this study is to solve the 

problems as in the problem points above. 

Researchers used a interdisiplinary approach, namely hadith science and 

health science, to answer these problems. This research was classified as library 

research, the data was collected by quoting, adapting, and analyzing the content of 

representative literature that has relevance to the issues discussed, then reviewing 

and concluding it. 

The results of this study indicate that the hadiths in this study amounted to 

4 hadiths, namely; a) Hadith of prevention by mind management, b) Hadith of 

prevention by regulating diet, c) Hadith of disease prevention by physical activity, 

d) Hadith non-medical disease prevention, and each hadith is of ṣaḥīḥ quality. 

Conceptually, to prevent degenerative diseases from the perspective of hadith. are; 

a) Mind management by strengthening individuals psychologically and spiritually, 

b) Manage diet on aspects of food volume and halalness, c) Physical activity with 

the aim of preparing a generation that is physically and mentally strong, d) 

Prevention of non-medical diseases is a disease that generally causes degenerative 

diseases, but the cause is not known medically. The application is; In the aspect of 

mind management by straightening the intention, patience and prayer, and dzikir, 

and cleaning the heart sickness. In the aspect of regulating diet, namely; consuming 

halal and ṭayyib foods and eating in moderation. In the aspect of physical activity, 

namely; doing various types of sports, and productivity of life. And in the aspect of 

non-medical disease prevention, namely; external and internal prevention. 

This Hadith is expected to contribute an understanding of the general public, 

especially Muslims, about the Hadith's view of the prevention degenerative diseases 

as well as additional insight into the scientific treasury in the world of education or 

research related to this research. 
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 تجريد البحث

 : أندي مجاهدعلما  الإسم

 80700222003:  رقم السجيل

 الحديث )تحليل معاني الحديث(  بإعتبارالوقاية من الأمراض التنكسية :  عنوان الرسالة

 

المشكلة الرئيسية في هذا البحث هي الأحاديث المتعلقة بالوقاية من الأمراض التنكسية.  

هي:   البحث  هذا  في  المشكلة  الأمراض  1نقاط  من  بالوقاية  المتعلقة  الأحاديث  نوعية  ما   )

( كيف يتم  3الأحاديث المتعلقة بالوقاية من الأمراض التنكسية، و ( ما هو محتوى 2التنكسية، 

تطبيق الأحاديث بشأن الوقاية من الأمراض التنكسية. الهدف من هذا البحث هو حل المشكلات  

 كما هو مذكور في نقاط المشكلة أعلاه. 

علم  وهو  التخصصات،  متعدد  منهجًا  الباحث  استخدم  المشكلة،  هذه  على  للإجابة 

الحديث وعلوم الصحة. يندرج هذا البحث ضمن فئة الأبحاث المكتبية، ويتم جمع البيانات عن  

طريق الاقتباس وتكييف وتحليل محتويات الأدبيات التمثيلية المتعلقة بالمشكلة قيد المناقشة، ثم 

 ستنتاج. المراجعة والا

وتظهر نتائج هذا البحث أن هناك أربعة أحاديث في هذه الدراسة، وهي؛ أ( حديث عن  

الوقاية بإدارة العقل، ب( حديث عن الوقاية بتنظيم النظام الغذائي، ج( حديث عن الوقاية من 

المرض بالنشاط البدني، د( حديث عن الوقاية من الأمراض غير الطبية، ولكل حديث نوعية  

الحديث النبوي. يكون؛ أ(   بإعتبارمن الناحية النظرية للوقاية من الأمراض التنكسية    الصحيح.

الطعام   أنماط الأكل من حيث حجم  العقل، أي تقوية الأفراد عقلياً وروحياً، ب( تنظيم  إدارة 

  - والحلال، ج( ممارسة النشاط البدني بهدف إعداد جيل قوي بدنياً وعقلياً، د( الوقاية من عدم

ية، وهي أمراض تسبب بشكل عام أمراضًا تنكسية، لكن سببها غير معروف  الأمراض الطب

والذكر،   لدعاءهو؛ في جانب تدبير العقل، أي بتقويم النية، والصبر والصلاة، وا  ه تنفيذ  ومن  طبياً.

الطعام الحلال الطيب  الغذائي، وهي؛ تناول  النظام  إدارة  القلب. في جانب  وتطهير أمراض 

وتناوله باعتدال. وفي جانب النشاط البدني، وهي؛ ممارسة مختلف أنواع الرياضة، والإنتاجية  

 .خليةالحياتية. وكذلك في جانب الوقاية من الأمراض غير الطبية وهي؛ الوقاية الخارجية والدا 

ومن المؤمل أن يساهم هذا الحديث في فهم عامة الناس، وخاصة المسلمين، لوجهات 

الكنوز العلمية نظر الحديث في الوقاية من الأمراض التنكسية بالإضافة إلى نظرة إضافية على  

 في عالم التعليم أو البحث المتعلق بهذا البحث.
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Nabi Muhammad saw. adalah sosok panutan terbaik/uswah al-ḥasanah 

yang membawa ajaran-ajaran kebaikan dalam konsep Islam, risalah-risalah 

tersebut pada umumnya berkaitan dengan segala hal dalam kehidupan manusia 

sehari-hari. Secara umum, ajaran yang dibawah oleh Nabi Muhammad saw. 

mencakup tiga aspek penting, yaitu menjaga hubungan kepada Allah swt, menjaga 

hubungan kepada sesama manusia kendati manusia yang menjadi objek interaksi 

tersebut tidak beriman kepada-Nya. Rasulullah saw. sejatinya adalah manusia 

biasa, namun yang membedakannya dengan manusia lainnya adalah dari aspek 

wahyu yang diturunkan padanya dan kemudian disampaikan kepada manusia. Allah 

berfirman dalam QS. Fussilat/41:6. 

 ٓ مَآ إلََِٰهُكُمۡ إلََِٰهٞ وََٰحِدٞۖٞ فَمَن كََنَ يَرجُۡواْ لقَِا نه
َ
ِثۡلُكُمۡ يوُحََٰٓ إلََِه أ ناَ۠ بشَََٞ م 

َ
مَآ أ ءَ رَب هِۦِ فلَۡيَعۡمَلۡ عَمَلٗا  قلُۡ إنِه

حَدََۢا   
َ
ا وَلََ يشَُۡكِۡ بعِِباَدَةِ رَب هِۦِٓ أ  صََٰلحِا

Terjemahnya; 

Katakanlah (Muhammad), “Sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia 
seperti kamu, yang telah menerima wahyu, bahwa sesungguhnya Tuhan 
kamu adalah Tuhan Yang Maha Esa.” Maka barangsiapa mengharap 
pertemuan dengan Tuhannya maka hendaklah dia mengerjakan kebajikan 
dan janganlah dia mempersekutukan dengan sesuatu pun dalam beribadah 
kepada Tuhannya.”1 

Kitab al-Qur’an adalah wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad saw., 

kitab tersebut turun bukan hanya disampaikan semata kepada manusia, namun 

menjadi sumber acuan pengamalan dalam kehidupan sehari-harinya, sehingga 

tingkah laku Nabi saw. disebut sebagai sifat al-Qur’an. Hal tersebut sebagaimana 

 
1 Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Kemenag RI, al-Qur’an dan Terjemahnya, (Badan 

Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI;Jakarta, 2019), h. 694 
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dalam sebuah riwayat dalam kitab Musnad Aḥmad bin Ḥanbāl terkait pertanyaan 

‘Ā’isyah mengenai akhlak Nabi Muhammad Saw., yakni; 

اقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قتََادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ، قاَلَ: سَألَْتُ عاَئِ  زَّ ثنََا عَبْدُ الرَّ شَةَ،  حَدَّ

؟ فقََالتَْ: " كََنَ خُلقُُهُ الْقُرْأ نَ   َ )رواه  فقَُلْتُ: أَخْبِِيِنِِ عَنْ خُلقُِ رَسُولِ اِلله صَلََّّ اُلله علَيَْهِ وَسَلََّّ

 2احمد بن حنبل(

Artinya; 

Abdulrazzāq telah menceritakan kepada kami,  dari  Ma’mar  dari  Qatādah  

dari Zurārah dari Sa‘ad bin Hisyām berkata: saya bertanya kepada Aisyah  ,

saya katakan: Tolong kabarkan kepadaku tentang akhlak Rasulullah saw. 

Aisyah menjawab: "Akhlak beliau adalah Al Quran ". 

Berdasarkan informasi yang dikemukakan oleh Aisyah tersebut terkait 

segala hal yang menjadi pola perilaku Nabi dalam kehidupannya baik berupa 

perkataan, perbuatan, sifat atapun diamnya terhadap sesuatu yang selaras dengan 

ajaran al-Qur’an, maka para sahabat menjadi bersemangat untuk mengikutinya, 

bahkan banyak juga sahabat yang menyampaikan informasi-informasi terkait Nabi 

saw. tersebut kepada kerabat, keluarga ataupun orang-orang yang tidak dikenalnya. 

Eksistensi Nabi saw. sebagai manusia yang mulia menjadikan para ulama 

semakin bersemangat untuk terus menyampaikan hal-hal yang disandarkan 

padanya, baik itu berupa sabdanya, tingkah lakunya, takrir (diamnya), segala hal 

tersebut disepakati oleh kebanyakan ulama sebagai hadis.3 

 
2 Abū ‘Abdillah Aḥmad bin Muḥammad bin Ḥanbal bin Hilāl bin Asad al-Syaibānī, 

Musnad al-Imām Aḥmad bin Ḥanbal, juz 42, (Cet.I;t.t:Mu’assasah al-Risālah, 1421 H/2001 M), h. 

183. 
3 Abū ‘Abdillah, Muḥammad bin Ibrāhim bin Sa’dullah bin Jamā‘ah al-Kunanī al-Humawī 

al-Syāfi’i, Al-Manhal al-Ruwā fī Mukhtaṣar Ulūm al-Ḥadīṡ al-Nabawī, (Cet.II;Damasyq: Dār al-

Fikr, 1306 H), h. 40. Ada pula yang berpandangan bahwa apa yang dinisbahkan kepada sahabat 

merupakan hadis, demikian pendapat sebahagian ulama yang berdasar pada defenisinya secara 

terminologi, lihat Abū al-Asybāl Ḥasan al-Zuhairī Āli Mandūh al-Manṣūrī al-Miṣrī, Dawrah 

Tadribiyyah fī Muṣṭalah al-Ḥadīṡ, Juz 3, (t.c;t.t:Durūs Ṣauṭiyyah Qamā bi Tafrīgihā mawqi’ al-

Syibkah al-Islāmiyyah, t.th), h. 2. 
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Ummat Islam menganggap bahwa kedudukan hadis Nabi saw. berada pada 

posisi kedua setelah al-Qur’an sebagai pedoman hukum, anggapan tersebut 

didasari pada firman Allah swt pada QS. al-Hasyr/59:7; 

وَٱ  وَٱلَۡۡتََٰمَََٰ  ٱلقُۡرۡبَََٰ  وَلِِِي  وَللِرهسُولِ  فَللِههِ  ٱلقُۡرَىَٰ  هۡلِ 
َ
أ منِۡ  َٰ رسَُولِِۦِ  عََلَ  ُ فاَءَٓ ٱللَّه

َ
أ آ  وَٱبنِۡ  مه لمَۡسََٰكِيِن 

مِنكُمۡۚۡ وَمَآ   غۡنيِاَءِٓ 
َ
لََ يكَُونَ دُولةََۢ بيَۡنَ ٱلۡۡ بيِلِ كََۡ  َٰكُمۡ عَنۡهُ  ٱلسه وَمَا نَهَى َٰكُمُ ٱلرهسُولُ فَخُذُوهُ  ءَاتىَ

َ شَدِيدُ ٱلۡعقَِابِ  ۖٞ إنِه ٱللَّه َ ْۚۡ وَٱتهقُواْ ٱللَّه  فٱَنتَهُوا

Terjemahnya; 

Apa saja (harta yang diperoleh tanpa peperangan) yang dianugerahkan 
Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, 
Rasul, kerabat (Rasul), anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam 
perjalanan. (Demikian) agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-
orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu 
terimalah. Apa yang dilarang-Nya bagimu tinggalkanlah. Bertakwalah 
kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya.4 

Kedudukan hadis sebagai sumber hukum kedua setelah al-Qur’an 

menjadikannya memiliki peran tersendiri terhadap kitabullah tersebut, diantaranya 

sebagai bayān al-ta’qīd, bayān al-tafsīr dan bayān al-tasyrī‘.5 Fungsi-fungsi 

tersebut hadir tidak terlepas dari posisi Nabi saw. sebagai pembawa risālah. Maka, 

keberadaan al-Qur’an dan hadis tidak bisa dipisahkan, usaha untuk mempelajarinya 

pula harus jalan secara berdampingan karena ketika ingin mempelajari al-Qur’an, 

butuh penjelas dan pendukung dari hadis, demikian pula sebaliknya ketika 

mempelajari hadis dibutuhkan pendukung yakni al-Qur’an. Namun keberadaan 

hadis sebagai sumber ajaran Islam dengan posisi kedua kurang diberikan perhatian 

secara khusus sebagai mana al-Qur’an dengan originalitas ayatnya yang tidak perlu 

lagi diragukan dan akan terus terjaga. 

 
4 Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Kemenag RI, al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 806-

807. 
5 Menurut beberapa ulama, bayān al-ta’kid atau bayān al-taqrīr tersebut bermakna fungsi 

hadis sebagai penjelas dari sesuatu yang telah dijelaskan dalam al-Qur’an, seperti ayat-ayat terkait 

salat, puasa, zakat, haji. Lihat Abdul Majid Khon, Ulumul Hadis, (Cet.I;Jakarta: Amzah, 2012), h. 

18. 



4 
 

 
 

Terdapat beberapa perbedaan antara al-Qur’an dan hadis, salah satu yang 

paling mencolok adalah terkait metode periwayatannya. Kalam-kalam Allah swt. 

dalam al-Qur’an diturunkan secara mutawātir.6 Adapun hadis Nabi saw. beberapa 

diriwayatkan secara mutawātir sebagian pula tidak dengan mutawātir. Banyak yang 

disebut sebagai riwayat aḥād.7 Oleh karena itu, pada aspek kedudukannya dari segi 

periwayatan, al-Qur’an disebut sebagai qaṭ’ī al-wurūd (pasti), sehingga terkait 

kebenaran teksnya tidak perlu lagi dilakukan penelitian atau kajian. Adapun hadis 

Nabi saw, disebutkan bahwa terdapat sebagian yang berkedudukan qaṭ’ī al-wurūd 

selainnya adalah ẓannī al-wurūd (masih terkaan), hal inilah yang mendasari 

pentingnya penelusuran untuk mendeteksi kebenaran suatu periwayatan dan 

kekuatan hukumnya.8 

Selain menjadi sumber hukum bagi umat Islam, hadis Nabi saw. juga 

menjawab segala macam kondisi yang dialami manusia. Salah satu kondisi manusia 

yang menjadi perhatian Rasulullah sebagaimana yang termaktub dalam kitab-kitab 

hadis adalah terkait kesehatan. Perhatian tersebut muncul karena dianggap penting 

bagi manusia dalam menjalani kehidupannya terlebih lagi saat melakukan berbagai 

macam ibadah. Umat Islam yang lemah fisik atau mengalami kondisi sakit akan 

cenderung lemah pula dalam produktifitas ibadahnya baik berupa ibadah ritual 

ataupun sosial. 

 
6 Secara lugawī, mutawātir bermakna al-mutatābi‘; datang kemudian, beriringan, 

berurutan. Adapun dari aspek istilah, yakni hadis yang diriwayatkan oleh banyak orang dan sebuah 

kemustahilan menurut tradisi mereka berkumpul dan bersepakat untuk berdusta. Lihat Subhi as-

Salih, Membahas Ilmu-ilmu Hadis, terj. Tim Pustaka Firdaus (Cet.II:Jakarta:Pustaka Firdaus, 1995), 

h. 133. 
7 Aḥād merupakan bentuk jamak dari aḥad yang bermakna wāḥīd yakni hadis yang 

diriwayatkan oleh seorang rawi. Aḥād yang dibaca panjang memiliki arti kesatuan. Maksud dari 

angkat satu bukan berarti hanya angka satu, namun mulai dari satu hingga sembilan. Secara istilah, 

hadis aḥad adalah hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat dari hadis mutawātir. Lihat Abdul Majid 

Khon, Ulumul Hadis, h. 154. 
8 Zulfahmi Alwi, Studi hadis dalam Tafsir al-Marāgī Analisis Kualitas Hadis dalam Tafsir 

Surah Āli ‘Imrān (Cet.I;Makassar: Alauddin University Press, 2012), h. 2. 
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Pada dasarnya kondisi sakit adalah hal yang akan dialami manusia, bahkan 

disebutkan bahwa kondisi sakit juga merupakan anugrah yang diberikan Allah swt. 

kepada hambanya yang beriman sebagai penggugur dosa, sebagaimana suatu hadis 

yang diriwayatkan oleh Abdullah r.a, saat ia menjenguk Rasulullah dikala sakit; 

ثنََا   دُ بْنُ يوُسُفَ، حَدَّ ثنََا مُحَمَّ ، عَنِ الحاَرِثِ بْنِ سُوَيدٍْ، حَدَّ ِ بْرَاهِيَم التَّيْمِي  ِ
سُفْيَانُ، عَنِ الَأعَْْشِ، عَنْ ا

وَ  يوُعكَُ  وَهُوَ  مَرَضِهِ،  َ فِِ  وَسَلََّّ علَيَْهِ  النَّبَِِّ صَلََّّ اُلله  أَتيَْتُ  عَنْهُ:   ُ رَضَِِ اللََّّ  ِ عَبْدِ اللََّّ عْكًا عَنْ 

َّكَ لتَُوعَ  ن
ِ
ا، وَقُلْتُ: ا نَّ ذَاكَ بِأنََّ لَََ أجَْرَيْنِ؟ قاَلَ: »أَجَلْ، مَا مِنْ شَدِيدا

ِ
ا، قُلْتُ: ا كُ وَعْكًا شَدِيدا

جَرِ«  ُ عَنْهُ خَطَايََهُ، كََمَ تَََاتُّ وَرَقُ الشَّ لََّّ حَاتَّ اللََّّ
ِ
 9مُسْلٍَِّ يصُِيبُهُ أذَاى ا

Artinya; 

Muḥammad bin Yūsuf telah menceritakan kepada kami,  Sufyān  dari  al- 

A‘masy telah menceritakan kepada kami  dari  Ibrāhim al-Taīmī  dari  al- 

Ḥāriṡ bin Suwaid  dari ‘Abdullah r.a: Saya pernah menjenguk Nabi saw. 

ketika sakit, sepertinya beliau sedang merasakan rasa sakit, kataku 

selanjutnya: "Sepertinya anda sedang merasakan rasa sakit yang amat 

berat, oleh karena itulah anda mendapatkan pahala dua kali lipat." Beliau 

menjawab: "Benar, tidaklah seorang muslim yang tertimpa musibah 

melainkan Allah akan menggugurkan kesalahan-kesalahannya 

sebagaimana pohon menggugurkan dedaunannya ". 

Berdasarkan hadis tersebut dapat dipahami bahwa kondisi sakit merupakan 

hal yang wajar ketika dialami manusia, bagi orang beriman kondisi tersebut adalah 

anugrah disebabkan gugurnya dosa-dosa yang telah dilakukan. Namun, disisi lain 

ketika mengalami kondisi sakit terus menerus akan menyebabkan turunnya 

produktifitas seorang muslim dalam kehidupan. Maka diperintahkan pula bagi 

orang-orang dalam keadaan sakit untuk berikhtiar dalam kesembuhan yakni dengan 

pengobatan. Karena pada dasarnya sakit yang ada didunia ini masing-masing 

memiliki obat, sebagaimana dalam sabda Nabi saw. sebagai berikut: 

 
9 Muḥammad bin Ismā‘īl Abū ‘Abdillāh al-Bukhārī al-Ja’fī, al-Jāmi‘ al-Musnad al-Ṣaḥīḥ 

al-Mukhtaṣar min Umūr Rasūlullāh Ṣallāllah ‘Alah wa Sallam wa Sunnatih – Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Juz 

7 (Cet. I; t.t: Dār Ṭauq al-Najāh, 1422 H), h. 115. 
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أبَِِ حُسَ  بْنِ  سَعِيدِ  بْنُ  رُ  عَُْ ثنََا  حَدَّ  ، بيَِْْيُّ الزُّ أَحْمَدَ  أَبوُ  ثنََا  حَدَّ  ، المثُنَََّّ بْنُ  دُ  مُحَمَّ ثنََا  قاَلَ:  حَدَّ  ، يٍْْ

ُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِِ ِ صَلََّّ اُلله علََ  ثنَِِ عَطَاءُ بْنُ أبَِِ رَبََحٍ، عَنْ أبَِِ هُرَيْرَةَ رَضَِِ اللََّّ َ قاَلَ:  حَدَّ يْهِ وَسَلََّّ

لََّّ أَنْزَلَ لََُ شِفَاءا«  ِ
ُ دَاءا ا  10»مَا أَنْزَلَ اللََّّ

Artinya; 

Muḥammad bin al-Muṡanna telah menceritakan kepada kami,  Abū 

Aḥmad al-Zubaīrī telah menceritakan kepada kami,  Umar bin Sa’īd bin 

Abū Ḥusaīn  telah menceritakan kepada kami dia berkata: Aṭā’ bin Abū 

Rabāh  telah menceritakan kepadaku dari  Abī Hurairah  r.a dari Nabi saw. 

beliau bersabda: "Allah tidak akan menurunkan penyakit melainkan 

menurunkan obatnya juga ". 

Hadis tersebut memberikan stimulasi kepada umat Islam agar tidak pasrah 

kepada penyakit yang dideritanya. Perintah berobat merupakan langkah ikhtiar 

untuk lepas dari jeratan kelemahan fisik yang berakibat kurang produktifnya 

seseorang. Selain perintah berobat tersebut, terdapat berbagai hadis-hadis yang 

menjelaskan pengobatan-pengobatan yang disarankan oleh Nabi saw. atau 

dibenarkan olehnya (takrīr) baik berupa pengobatan fisik ataupun non fisik (jiwa).  

Namun, terdapat prinsip dalam dunia kesehatan mengatakan bahwa 

“mencegah lebih baik dari pada mengobati” atau dalam pepatah arab mengatakan 

العلاج" من  خيْ   Kaidah tersebut merupakan langkah tepat untuk ."الوقاية 

diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan terdapat berbagai hadis 

Nabi saw. yang mengindikasikan perintah pencegahan penyakit dikemudian hari. 

Sebutlah misalnya hadis “kebersihan adalah separuh dari keimanan”, sabda Nabi 

saw. tersebut merupakan ajaran yang mengandung dampak besar dalam kesehatan 

manusia karena salah satu penyebab penyakit muncul adalah karena lingkungan 

yang kotor. 

 
10 Muḥammad bin Ismā‘īl Abū ‘Abdillāh al-Bukhārī al-Ja’fī, al-Jāmi‘ al-Musnad al-Ṣaḥīḥ 

al-Mukhtaṣar min Umūr Rasūlullāh Ṣallāllah ‘Alah wa Sallam wa Sunnatih – Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Juz 

7, h. 122. 
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Upaya pencegahan yang sama juga perlu diterapkan terhadap penyakit 

degeneratif. Penyakit degeneratif merupakan kondisi jaringan atau organ seseorang 

yang memburuk dari waktu ke waktu sehingga berpengaruh kepada kondisi 

kesehatannya, peroses memburuknya organ tersebut disebabkan karena berjalannya 

usia dan gaya hidup tidak sehat. Kelompok penyakit ini umumnya muncul 

dikalangan orang berusia lanjut, namun adakalanya pula terjadi pada usia muda.11 

Penyakit digeneratif juga pada kesempatan lain sering disebut dengan penyakit 

tidak menular, kedua istilah tersebut pada dasarnya memiliki perbedaan, namun 

kebanyakan penyakit tidak menular disebabkan karena penyakit degeneratif. 

Sampai saat ini, penyakit degeneratif dikenal sebagai penyebab kematian 

terbesar di dunia. Sekitar 17 juta orang meninggal dunia lebih cepat tiap tahunnya 

akibat penyakit ini. Bahkan mengejutkannya, ternyata epidemi global ditemukan 

lebih buruk dibeberapa negara yang pendapatan nasionalnya rendah, 80% kematian 

terjadi akibat penyakit degeneratif di beberapa negara seperti Brazilia, Kanada, 

Cina, India, Nigeria, Pakistan, Rusia, Inggris, dan Tanzania. Peningkatan penyakit 

degeneratif juga sudah mulai terlihat di Indonesia. Beberapa jenis penyakit 

degeneratif seperti jantung, hipertensi, diabetes, dan lainnya yang disebebkan 

karena pola hidup yang salah seperti merokok, minum alkohol, pola makan salah, 

kurangnya aktifitas fisik, stress dan lainnya.12 

Al-Qur’an sebagai pedoman hidup umat Islam telah menjelaskan kondisi 

penyakit degeneratif tersebut di usia tua walaupun dengan diksi bahasa yang sedikit 

berbeda. Allah swt. berfirman dalam QS. al-Rum/30:54; 

 
11 Anies, Penyakit Degeneratif, (Cet.I;Ar-Ruzz Media:Yogyakarta, 2018), h. 13. 
12 Adianti Handajani, Betty Roosihermiatie, Herti Maryani, “Faktor-Faktor yang 

Berhubungan dengan Pola Kematian pada Penyakit Degeneratif di Indonesia, Buletin Penelitian 

Sistem Kesehatan, Vol 13 No 1, (2010); h. 42-53. DOI: 10.22435/bpsk.v13i1 Jan.2755 (Diakses 

pada 28 Juli 2023 – 22.23 Wita). 

https://dx.doi.org/10.22435/bpsk.v13i1%20Jan.2755
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ا   ةٖ ضَعۡفا نِ ضَعۡفٖ ثُمه جَعَلَ منَِۢ بَعۡدِ ضَعۡفٖ قُوهةا ثُمه جَعَلَ منَِۢ بَعۡدِ قُوه ِي خَلقََكُم م  ُ ٱلِه ۞ٱللَّه
ۚۡ وهَُوَ ٱلۡعَليِمُ ٱلقَۡدِيرُ    ۚۡ يََۡلُقُ مَا يشََاءُٓ  وشََيۡبةَا

Terjemahnya; 

Allah, Dialah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah, kemudian Dia 
menjadikan (kamu) sesudah keadaan lemah itu menjadi kuat, kemudian 
Dia menjadikan (kamu) sesudah kuat itu lemah (kembali) dan beruban. Dia 
menciptakan apa yang dikehendaki-Nya dan Dialah Yang Maha 
Mengetahui lagi Maha Kuasa.13 

Ayat di atas menjelaskan tentang siklus hidup manusia yang diawali dengan 

kondisi lemah yakni pada masa bayi, kemudian tumbuh menjadi anak-anak, remaja, 

atau dewasa, fase inilah disebut dengan fase kuat atau produktif. Kemudian setelah 

fase produktif tersebut selesai datanglah  fase lemah kembali yakni fase dimana 

manusia sudah berubah atau tua. 

Ibnu Kasir menjelaskan makna ayat tersebut bahwa, maksud kalimat “dari 

keadaan lemah” adalah ketika manusia dilahirkan dari rahim ibu dalam keadaan 

lemah, kurus, dan tak berdaya. Lalu mengalami pertumbuhan dan perkembangan 

baik fisik ataupun psikis sampai fase anak-anak, lalu menuju fase balih, dan 

kemudian menjadi seorang pemuda, fase tersebut merupakan fase kekuatan setelah 

kelemahan. Setelah fase kekuatan tersebut, datanglah fase tua, usia paruh baya, dan 

menjadi orang tua, fase ini disebut fase kelemahan setelah kekuatan. Pada fase 

kembali lemah ini, seseorang mengalami kekurangan tenaga untuk bergerak, 

kemampuan beraktifitas, rambut menjadi beruban, dan sifat-sifat fisik serta psikis 

mulai mengalami perubahan.14 

Ayat tersebut memberikan indikasi kondisi seseorang yang secara berurutan 

akan mengalami kondisi penurunan kekuatan. Dengan menurunnya kekuatan 

 
13 Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Kemenag RI, al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 

590. 
14 Abū al-Fidā’i Ismā‘īl bin ‘Amr bin Kaṡīr al-Qurasyī al-Baṣrī, Tafsīr al-Qur’ān al-‘Aẓīm, 

Juz 6, (Cet.II;Dār Ṭayyibah li Nasyr wa Tawzī‘, 1999 M), h. 313. 
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tersebut secara otomatis kelemahan fisik dan psikis seseorang akan bertambah 

sehingga rentan terjadi sebuah penyakit. Ilmu kesehatan telah menjelaskan bahwa 

kondisi tersebut merupakan hal yang sering terjadi yang disebabkan adanya 

penurunan kualitas organ dan jaringan seseorang dari waktu-kewaktu. Munculnya 

penyakit degeneratif diusia tua bisa disebabkan karena faktor usia yang memang 

sudah rentan bisa juga disebabkan oleh faktor kebiasaan hidup buruk yang telah 

dilakukan dalam jangka waktu lama sehingga berdampak pada kesehatan dimasa 

yang akan datang. 

Beberapa upaya preventif dalam menangani membengkaknya penyakit 

tersebut telah dirumuskan oleh para ahli kesehatan seperti aktivitas fisik, tidak 

merokok, pola makan sehat, dan mengendalikan stress. Akan tetapi peneliti tertarik 

untuk lebih mendalami tindakan pencegahan tersebut dalam sudut pandang metode 

yang terdapat pada hadis-hadis Nabi saw. Hal tersebut menarik menurut peneliti 

karena beberapa umat Islam lebih tertari ketika sebuah pembahasan tentang 

pengobatan sebuah penyakit dibahas menurut sudut pandang agamanya. Walaupun 

Nabi saw. telah mengingatkan bahwa “bagimu urusan duniamu” yang bermakna 

persoalan dunia diserahkan kepada masing-masing ahlinya. Namun, disisi lain telah 

menjadi kesepakatan dikalangan umat Islam bahwa al-Qur’an dan Hadis adalah dua 

sumber tuntunan hidup sempurna bagi manusia. 

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti kemudian tertarik untuk membahas 

sebuah penelitian yang berjudul “Pencegahan Penyakit Degeneratif Persepektif 

Hadis (Analisis Ma‘anil Hadis). 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka muncul beberapa pokok 

permasalahan yang akan menjadi fokus kajian dalam penelitian ini, yakni terkait 
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Pencegahan Penyakit Degeneratif Persepektif Hadis. Adapun sub-sub masalahnya 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana bentuk-bentuk dan kualitas hadis tentang penyakit 

degeneratif? 

2. Bagaimana Kandungan hadis-hadis tentang Pencegahan Penyakit 

Degeneratif ? 

3. Bagaimana tatbīq al-hadīṡ/Implementasi hadis-hadis tentang 

Pencegahan Penyakit Degeneratif? 

C. Pengertian Judul dan Ruang Lingkup Penelitian 

Melihat luasnya cakupan pembahasan dalam studi hadis serta ragam 

pembahasan terkait Pencegahan Penyakit Degeneratif dalam berbagai disiplin ilmu 

pengetahuan. Maka, sangat diperlukan penegasan terkait judul dan ruang lingkup 

penelitian dengan maksud meminimalisir kesalahpahaman dan kekeliruan dalam 

memahami pembahasan dalam penelitian ini. Adapun judul penelitian ini adalah 

“Pencegahan Penyakit Degeneratif Persepektif Hadis (Analisis Ma‘anil Hadis)”. 

Untuk lebih mempertegas judul tersebut, selanjutnya peneliti akan menguraikan 

penjelasan terkait term-term dalam judul tersebut beserta cakupan ruang 

lingkupnya. Berdasarkan judul tersebut, peneliti membagi term-termnya menjadi 

lima pembahasan, yaitu: 

1. Pencegahan 

Pencegahan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah suatu 

usaha yang dilakukan seseorang atau kelompok dalam menghindari, menghalangi 

dan menangkal dampak buruk kepada individu atau kelompok dikemudian hari.15 

 
15 KBBI Online https://kbbi.web.id/cegah (Diakses pada 29 Juli 2023 – 24.10 Wita) 

https://kbbi.web.id/cegah
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Oleh karena itu pencegahan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

upaya dalam menghindari penyakit degeneratif oleh seseorang dimasa yang akan 

datang. 

2. Penyakit Degeneratif 

 Penyakit degeneratif merupakan kondisi jaringan atau organ seseorang 

yang memburuk dari waktu ke waktu sehingga berpengaruh kepada kondisi 

kesehatannya, proses memburuknya organ tersebut disebabkan karena berjalannya 

usia dan gaya hidup tidak sehat. Kelompok penyakit ini umumnya muncul 

dikalangan orang berusia lanjut, namun adakalanya pula terjadi pada usia muda.16 

Penyakit digeneratif juga pada kesempatan lain sering disebut dengan penyakit 

tidak menular, kedua istilah tersebut pada dasarnya memiliki perbedaan, namun 

kebanyakan penyakit tidak menular disebabkan karena penyakit degeneratif. Irwan 

dalam bukunya “Epidemiologi Penyakit Tidak Menular” mengatakan bahwa 

umumnya Penyakit Tidak Menular (PTM) merupakan bagian dari penyakit 

degeneratif dan memiliki angka kejadian tinggi pada orang lanjut usia.17 Oleh 

karena itu, dapat disimpulkan bahwa penyakit degeneratif merupakan penyakit 

yang muncul akibat kebiasaan pola hidup salah dan berdampak dimasa depan 

seseorang baik masih dalam usia muda ataupun usia tua. 

3. Perspektif Hadis 

Perspektif Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah metode 

menggambarkan objek pada bidang yang dilihat secara tiga dimensi, posisi, opini.18 

 
16 Anies, Penyakit Degeneratif, (Cet.I;Ar-Ruzz Media:Yogyakarta, 2018), h. 13. 
17 Irwan, Epidemiologi Penyakit Tidak Menular, (Cet.I;Yogyakarta:Deepublish, 2016), h. 

7. 
18 KBBI Offline V 0.3.2. Badan Pembinaan Bahasa dan Pembukuan, Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2016-2019. 



12 
 

 
 

Sedangkan kata hadis adalah hasil serapan dari bahasa arab dan telah 

dipatenkan sebagai salah satu kosa kata dalam bahasa Indonesia.19 Adapun kata asli 

hadis dalam bahasa arab adalah al-ḥadīṡ20 )الحديث(, merupakan akar dari kata   حدث

يحدث  –  dengan ragam kandungan dan makna, seperti bermakna عكس قدم (lawan 

dari lama), الأأمر (terjadi), ابتدع (mengadakan), روي (menceritakan dan lainnya.21 

Adapun Ibn Fāris dalam kitabnya Mu‘jam al-Maqāyīs al-Lugah menjelaskan bahwa 

kata حدث tersusun dari huruf د ,ح, dan  ث yang bermakna يكن لم  الش يئ   كون 

(munculnya hal yang tidak pernah ada), sebagaimana hadis sebab merupakan 

sebuah ucapan yang mengkisahkan sesuatu.22  

Terkait defenisi hadis secara terminologi, terdapat perbedaan pandangan 

dalam memahami dan mendefenisikannya, hal ini terjadi karena perbedaan 

spesifikasi dan tujuannya disiplin keilmuan masing-masing ahli. Hadis dalam 

pandangan ulama ushul adalah segala hal yang berasal dari Rasulullah saw, selain 

dari al-Qur’an, baik berupa perkataan, perbuatan dan ketetapan yang dapat 

dijadikan sebagai landasan hukum syariat. Menurut ahli fikih, hadis adalah segala 

hal yang berasal dari Rasulullah saw, dan tidak termasuk fardu. Adapun dalam 

pandangan ulama tasawuf mendefenisikannya sebagai segala hal yang berlawanan 

dengan bid’ah. Adapun menurut mayoritas ulama hadis, hadis merupakan segala 

 
19 W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Cet.VIII;Jakarta: Balai 

Pustaka, 1985), h. 829. 
20 Muhammad A‘Ẓāmi mengutarakan bahwa kata al-Ḥadīṡ yang termatub dalam al-Qur’an 

ataupun kitab-kitab hadis, secara literal memiliki ragam arti, diantaranya: 1) Komunikasi spiritial, 

risalah atau al-Qur’an sebagaimana dalam QS. al-Zumār/39:23, 2) Gambaran cerita duniawi atau 

kejadian yang ada di alam secara umum, sebagaimana dalam QS. al-An‘am/6:68, 3) Uraian sejarah, 

sebagaimana dalam QS. Ṭāhā/20:9, 4) Rahasia, interaksi, atau cerita yang masih segar, sebagaimana 

dalam QS. Taḥrīm/66:3. Lihat, Muhammad bin Mukran ibn Manzur, Lisān al-‘Arab, Juz 2 (Mesir: 

Dār al-Misriyah, t.th), h. 436-4 
21 Ahmad Warson Munawwir, Al-Munawwir (Kamus Arab-Indonesia), (Cet. XIV; 

Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997 M), h. 241. 
22 Lihat Abū al-Ḥusain Aḥmad bin Fāris bin Zakariyā al-Qazawainī al-Rāzī, Mu’jam 

Maqāyīs al-Lugah, Juz 2, (t.t., Dār al-Fikr, 1399 H/1979 M), h. 36. 
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hal yang memberikan penyandaran kepada Nabi Muhammad saw. apakah itu 

berupa perkataan, perkataan, sifat, ataupun takrirnya.23  

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa hadis adalah segala 

penyandaran kepada Rasulullah saw, baik berupa perkataan, perbuatan, penegasan 

(takrir) ataupun sifatnya. Demikian defenisi yang peneliti pegangi dalam penelitian 

ini sebagaimana pandangan para ulama hadis. Maka maksud perspektif hadis dalam 

penelitian ini adalah upaya memahami pencegahan penyakit degeneratif dari sudut 

pandang hadis secara konseptual. 

4. Ma‘ani al-Ḥadīṡ 

Ma’anil al-Hadis merupakan suatu ilmu untuk mengamati, mempelajari dan 

menganalisa tentang hal ihwal lafaẓ serta maksud pada matan-matan hadis yang 

bergantung pada situasi dan kondisinya.24 

Maka dalam penelitian ini, penulis bermaksud untuk menjelaskan tentang 

pencegahan penyakit degeneratif dengan sudut pandang Hadis Nabi saw. dan 

menggunakan pendekatan pemahaman hadis yakni Ma‘ani al-Hadis. 

D. Kajian Pustaka 

Kajian pustaka secara umum diartikan sebagai rangkuman, kesimpulan dari 

tema yang akan diangkat dalam penelitian.25 Penelitian terhadap hadis merupakan 

sesuatu yang pasti terjadi dalam realita kehidupan kekinian. Karena agama Islam 

sebagai ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw. mewajibkan pemeluknya 

 
23 Muḥammad Jamāl al-Dīn bin Muḥammad Sa‘īd bin Qāsim al-Ḥallāq al-Qāsimī, Qawā‘id 

al-Taḥdīṡ min Funūn Muṣṭalaḥ al-Ḥadīṡ, (Bairut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.th.), h. 61. Lihat juga, 

Muhammad Ajjāj Khatīb, Uṣul al-Ḥadīṡ: ‘Ulūmuh wa Muṣṭalahuh, (Beirūt: Dār al-Fikr, 1409 

H/1989 M), h. 36. 
24 Arifuddin Ahmad, Metodelogi Pemahaman Hadis: Kajian Ilmu Ma’ani al-Hadis (Cet. 

II; Makassar, Alauddin University Press, 2013), h. 6. 
25 Ibn Ḥajar, Dasar-Dasar Metodologi Penelitian Kuantitatif (Cet. I; Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 1996 M.), h. 19 
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agar berusaha untuk menggali informasi terkait kebenaran hadis tersebut. Penelitian 

terhadap hadis apabila hanya berorientasi pada aspek otentitas hadis dari segi sanad 

dan matannya merupakan hal yang mudah untuk dilakukan, terlebih lagi telah 

muncul berbagai macam kitab-kitab hadis digital yang mencantumkan 

kualitasnnya. Tidak seperti pada zaman dahulu yang hanya dilakukan secara 

manual.26 

Pengkajian hadis dalam lingkup lebih luas perlu diterapkan agar dapat 

memunculkan pemahaman yang relevan dengan kondisi kekinian. Pada prosesnya 

tersebut dapat pula dilakukan dengan mengakses kitab-kitab hadis yang telah 

disusun oleh para ahli hadis kalangan awal ataupun kontemporer.27 

Berdasar pada penelusuran yang telah peneliti lakukan, ditemukan beberapa 

literatur-literatur yang dapat memberikan dukungan dalam kajian hadis ini. Adapun 

literatur-literatur tersebut adalah sebagai berikut; 

1. Kitab yang ditulis oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, yang berjudul “al-

Ṭibb al-Nabawī” (1433 H).28 Kitab tersebut merupakan salah satu 

rujukan populer bagi pengkaji pengobatan Nabi saw. khususnya 

dikalangan umat Islam. Secara umum, dalam kitab ini menguraikan 

berbagai macam hadis-hadis terkait pengobatan ala Nabi Saw. dengan 

diawali klasifikasi macam-macam penyakit seperti penyakit hati, 

penyakit badan, penyakit syubhat dengan disertai was-was serta 

penyakit syahwat. Dalam pemahasannya juga menjelaskan berbagai 

media pengobatan Nabi seperti madu, zaitun, ruqyah dan lainnya. Pada 

 
26 Alfatih Suryadilaga, Aplikasi Penelitin Hadis dari Teks ke Konteks, (Cet. I; Yogyakarta: 

Teras, 2009 M), h. 2 
27 Alfatih Suryadilaga, Aplikasi Penelitin Hadis dari Teks ke Konteks, h. 2 
28 Abū ‘Abdillah Syams al-Dīn Muḥammad bin Abī Bakr al-Zar‘ī Ibnu Qayyim al-

Jauziyyah, al-Ṭībb al-Nabawī, (Riyaḍ: Maktabah Dār al-Islām, 1433 H). 
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penjelasannya juga mengutip beberapa ayat sebagai pendukung. Secara 

umum, kitab ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan 

dilakukan yakni dengan menelusuri pada aspek sains modern khususnya 

kontekstualisasi hadis-hadis pengobatan dalam kitab Ṣaḥīḥ al-Bukhārī 

dengan pengobatan modern dengan pendekatan integrasi keilmuan. 

2. Buku yang ditulis oleh  M. Amin Abdullah  berjudul “Islamic Studies di 

Perguruan Tinggi (Pendekatan Integratif-Interkonektif)” (2012).29 

Dalam buku tersebut menawarkan gagasan pandangan keilmuan terkait 

interkoneksitas dengan berusaha menegaskan bahwa bagunan keilmuan 

apapun itu, baik agama, sosial, humaniora, maupun kealaman tidak 

dapat berdiri sendiri. Akan tetapi akan memberikan efek saling kerja 

sama, tegur sapa, saling membutuhkan serta saling koreksi dalam 

memecahkan persoalan kehidupan. 

3. Jurnal yang ditulis oleh Alfandi Ilham Safarsyah berjudul “Hadits Nabi 

saw. Tentang Obat dalam Tinjauan Ilmu Kedokteran Modern” (2018).30 

Jurnal tersebut berisi tentang beberapa obat-obatan menurut petunjuk 

Nabi saw. seperti habbatu sauda’, zaitun, dan madu serta menguraikan 

beberapa manfaatnya dengan menggunakan sudut pandang kedokteran 

modern. Secara umum, tulisan tersebut memiliki perbedaan dengan 

penelitian yang akan dilakukan yakni lebih menguraikan konsep 

pengobatan baik berupa tindakan ataupun zat yang menjadi obat. 

4. Jurnal penelitian yang ditulis oleh Dede Mardiana berjudul “Rasulullah 

Saw. dan Pencegahan Wabah Covid-19: Studi Tematik Hadis-Hadis 

 
29 M. Amin Abdullah, Islamic Studies di Perguruan Tinggi (Pendekatan Integratif-

Interkonektif), (Cet.III; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012). 
30 Alfandi Ilham Safarsyah, “Hadits Nabi saw tentang Obay dalam Tinjauan Ilmu 

Kedokteran Modern”, Al-Dzkra, Vol 12 No 2 (2018);h. 165-188. 
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Penyakit Menular”.31 Dalam tulisan tersebut menjelaskan tentang 

metode yang dilakukan oleh Rasulullah dalam menghadapi penyakit 

menular yakni dengan pembatasa sosial, karantina bagi yang terjangkit, 

dan melakukan pengobatan sebagai pencegahan dan penyembuhan. 

Secara umum, penelitian tersebut sangat berbeda dengan penelitian 

yang akan dilakukan yakni dengan membahas cara pencegahan penyakit 

tidak menular atau degeneratif menurut Hadis Nabi saw. 

5. Jurnal penelitian yang ditulis oleh Adianti Handajani, Betty 

Roosihermiatie, dan Herti Mayani berjudul “Faktor-Faktor yang 

Berhubungan dengan Pola Kematian pada Penyakit Degeneratif di 

Indonesia”. Penelitian tersebut dilakukan untuk menelusuri faktor-

faktor yang memiliki hubungan dengan pola kematian akibat penyakit 

degeneratif di Indonesia. Hasilnya membuktikan adanya hubungan pola 

kematian akibat penyakit degeneratif dengan tingkat ekonomi miskin 

dan menengah masyarakat dengan persenitas tinggi dibandingan tingkat 

ekonomi kaya. Serta rentan umur 45-54 tahun lebih rentan terjadi 

kematian akbat penyakit degeneratif dibandingkan umum 33 tahun 

kebawah. Secara umum, penelitian tersebut berbeda dengan yang akan 

peneliti lakukan yakni menganalisa pandangan hadis tentang 

pencegahan penyakit degeneratif. 

6. Jurnal penelitian oleh M. Faiz Satrianegara berjudul “Pengaruh 

Religiusitas terhadap Tingkat Depresi, Kecemasan, Stres dan Kualitas 

Hidup Penderita Penyakit Kronis di Kota Makassar (Kajian Survei 

Epidemiologi Berbasis Integrasi Islam dan Kesehatan)”. Penelitian 

 
31 Dede Mardiana, “Rasulullah Saw. dan Pencegahan Wabah Covid-19: Studi Tematik 

Hadis-Hadis Penyakit Menular”, Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin, Vol 1 No 3 (2021); h. 147-

167. DOI: https://doi.org/10.15575/jpiu.12461 (Diakses pada 29 Juli 2023 – 01.03 Wita) 

https://doi.org/10.15575/jpiu.12461
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tersebut dilakukan untuk menemukan tingkat pengaruh religiusitas 

seorang yang mengalami penyakit kronis terhadap tingkat depresi, 

kecemasan, stress dan kualitas hidup. penelitian tersebut dilakukan 

disalah satu rumah sakit di Kota Makassar. Berdasarkan hasil penelitian 

tersebut, ditemukan beragam tingkat pengaruh antara regiligusitas dan 

stress seorang pasien, mulai dari tidak ada pengaruh sama sekali, 

berpengaruh sedang dan berpengaruh kuat. Secara umum, penelitian 

tersebut berbeda dengan yang akan dilakukan oleh peneliti. Namun, 

peneliti akan dibantu dari aspek data pendukung dari penelitian tersebut. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa kajian atau penelitian 

terkait pencegahan penyakit degeneratif perspektif hadis belum dilakukan sehingga 

mendorong peneliti untuk membahasnya. Namun, dari literatur-literatur di atas 

sedikit banyak akan membantu peneliti untuk menemukan data-data terkait 

penelitian. 

E. Kerangka Teoritis 

Penelitian ini secara umum merupakan kajian ilmu hadis dengan pendekatan 

interdisipliner dengan ilmu kesehatan. Model pendekatan interdisipliner yang 

memposisikan disiplin ilmu hadis sebagai kajian mayor (dominan) dalam penelitian 

dan ilmu kesehatan sebagai kajian minor (integratif explanation). Pada penelitian 

ini kedua disiplin ilmu tak serumpun tersebut sesekali saling berkonsultasi dan pada 

kesempatan lain terfokus pada metodologi masing-masing, sebagaimana pada teori 

yang diungkapkan oleh Amin Abdullah bahwa suatu disiplin keilmuan tidak bisa 

berdiri sendiri, namun membutuhkan disiplin ilmu lainnya. 

Pertemuan kedua disiplin ilmu tersebut misalnya terjadi pada awal 

penelitian yakni untuk menyepakati hadis-hadis tentang pencegahan penyakit 
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degeneratif dengan mengacu pada teori dalam ilmu kesehatan tentang faktor resiko 

terjadinya penyakit degeneratif. Hasil kesepakatan dari konsultasi kedua disiplin ini 

kemudian diserahkan secara keseluruhan kepada disiplin ilmu hadis untuk proses 

validasi hadis yang diawali dengan takhrīj al-ḥadīṡ menggunakan dua metode yakni 

salah satu matan dan awal matan, selanjutnya penelitian dilanjutnya dengan 

melakukan kritik sanad dan matan berdasarkan kaidah kesahihan sanad hadis yang 

telah dirumuskan oleh Ibnu Salah dan kemudian dikembangkan oleh M. Syuhudi 

Ismail. Dari proses tersebut kemudian disimpulkan kualitas terhadap hadis-hadis 

dalam objek penelitian. 

Kesimpulan kualitas hadis-hadis tersebut merupakan penentu kelanjutan 

penelitian kepada analisis kandungan hadis. Dalam menganalisis kandungan hadis, 

peneliti menggunakan metodologi yang dikembangkan oleh Arifuddin Ahmad 

terkait beberapa langkah interpretasi dalam memahami hadis, diantaranya; 

Interpretasi tekstual, intertekstual, dan kontekstual. Berdasarkan ke-tiga interpretasi 

tersebut kemudian ditemukan hubungan antara teks hadis dengan konteks 

pembahasan dalam penelitian. Pertemuan kembali dilakukan antara kedua disiplin 

ilmu hadis dan kesehatan untuk memberikan penjelasan hadis yang bersifat 

integratif dengan tujuan menemukan konektifitas kedua disiplin ilmu terhadap satu 

persoalan yang sama atau sering disebut dengan makna subtansi. 

Pada akhir penelitian, berdasarkan makna subtansi tersebut, dengan 

menggunakan teori tatbīq al-ḥadīṡ yang dirumuskan oleh Arifuddin Ahmad, 

peneliti selanjutnya menjabarkan warna baru yang bersifat universal terkait 

pencegahan penyakit degeneratif berdasarkan hadis Nabi saw. 

Adapun kerangka teoritis penelitian sebagaimana uraian di atas dapat 

divisualisasikan sebagai berikut: 
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Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tatbiq al-Hadis

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian: Library 
Research.

Metode Penelitian: Kualitatif 

Deskriptif.

MASALAH INTI

Penyakit Degeneratif menjadi masalah 
krusial beberapa orang utamanya usia 

lanjut. Sedangkan Hadis Nabi saw. 

menuntut untuk memiliki kekuatan dalam 
produktivitas hidup. 

PERTANYAAN

Bagaimana bentuk-bentuk, kualitas, dan 

interpretasi hadis-hadis tentang 

pencegahan penyakit degeneratif?

TEORI

- Teori Kaidah Keshahihan Hadis 

(M.Syuhudi Ismail)
- Teori Teknik Interpretasi dalam 

Pemahaman Hadis (Arifuddin Ahmad)

KESIMPULAN
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F. Metode Penelitian 

Penelitian ini merupakan upaya dalam mengumpulkan, menelaah, 

menganalisis dan menyajikan beberapa sumber data secara bertahap dan objektif 

dengan maksud agar dapat menemukan jalan keluar dari suatu permasalahan dan 

dilanjutkan dengan mengembangkan prinsip-prinsip umum. Adapun metode 

penelitian merupakan langkah sistematis untuk menentukan keberhasilan penelitian 

yang dilakukan, dan menjadi tahap pertama dalam melakukan penyusunan 

kerangka ilmiah agar dapat menemukan serta membuktikan data secara faktual. 

Pada penelitian ini akan mengungkapkan pemahaman terkait hadis-hadis 

pencegahan penyakit degeneratif dengan menggunakan metode penelitian sebagai 

berikut; 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian yang dilakukan ini berjenis penelitian pustaka (library research) 

yakni dengan menghimpun beberapa data yang terkait dengan objek yang akan 

diteliti. Serta penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif dan mengacu pada kualitas 

data. 

2. Pendekatan Penelitian 

a. Pendekatan Ilmu Hadis 

Maksud pendekatan Ilmu Hadis dalam penelitian ini adalah mengacu pada 

hal-hal yang menjadi syarat diterimanya suatu hadis. Peneliti melakukannya dengan 

menganalisis ketersambungan sanad hadis, keadilan setiap periwayat,32 dan ḍabit, 

 
32 Keadilan dalam konteks perawi hadis adalah setiap personal perawi merupakan pribadi 

yang taat beragama, serta memiliki kriteria muslim, balig, berakal, serta terhindar dari berbagai 

penyebab sebuah kefasikan dan menjaga harga diri/muru’ah. Abustani Ilyas, dkk, Epistemologi 

Kritik Sanad Antara Normativitas dan Historisitas (Cet. I; Gowa: Pustaka Almaida, 2019), h. 48-

49. 
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tidak terdapat syaz33 serta ‘illat.34 

Selain itu, langkah Ma‘anil al-Hadis adalah salah satu langkah yang 

dilakukan dalam proses fahm al-ḥadīṡ. Maksud dari Ma’āni al-adalah untuk 

memberikan gambaran terkait hal ihwal lafal serta makna pada setiap matan hadis 

yang diteliti yang relevan dengan kondisi tertentu sehingga dapat ditemukan 

pemahaman yang koperhensif. 

b. Pendekatan Interdisipliner 

Pendekatan adalah pendekatan yang dilakukan dengan melibatkan 

campurtangan suatu disiplin akademik lain, namun percampuran tangan antara 

disiplin tersebut tidak menjadikan adanya peleburan sebagaimana Transdisiplin.35 

Studi Interdisipliner dilakukan oleh banyak pendidik, dan peneliti agar dapat 

menjawab situasi yang kompleks dengan jawaban yang luas. Penelitian hubungan 

antara disiplin akan menjawab masalah yang berada di luar cakupan salah satu 

disiplin yang ada dan kemudian menemukan keutuhan pengetahuan baik dalam 

lingkup terbatas ataupun luas. 

Berdasar pada uraian tersebut, maka penelitian ini menggunakan 

pendekatan interdisipliner antara ilmu hadis dan ilmu kesehatan dengan 

memposisikan disiplin ilmu hadis sebagai kajian mayor (dominan) serta ilmu 

kesehatan sebagai kajian minor (penjelasan yang bersifat integratif atau integrative 

explanation). 

 
33 Menurut Imam al-Syafi'ī, jika sebuah hadits diriwayatkan hanya oleh satu perawi ṡiqah 

dan perawi ṡiqah lainnya tidak meriwayatkan hadits tersebut, maka hadits tersebut tidak dinyatakan 

syużuz. Sebuah hadits dikatakan mengandung syużuz hanya jika hadits yang diceritakan oleh seorang 

perawi pencari bertentangan dengan hadits yang diceritakan oleh banyak perawi yang juga ṡiqah.. 

M. Syuhudi Ismail, Kaidah Kesahihan Sanad Hadis (Cet. IV; Jakarta: Bulan Bintang, 2014), h. 144. 
34 Ibn al-Ṣalaḥ dan al-Nawāwī menjelaskan maksud kata “Illat” dengan beberapa hal 

tersebunyi yang dapat memberikan pengaruh terhadap kualitas suatu hadis. Dengan adanya “illat” 

tersebut membuat suatu hadis yang terlihat sahih menjadi tidak shahih M. Syuhudi Ismail, Kaidah 

Kesahihan Sanad Hadis, h. 152. 
35 Fadli Rahman dan Hidayat Ma‘ruf, “Penguatan dan Pengembangan Pendidikan Islam 

melalui Pendekatan Multidisipliner, Interdisipliner, dan Transdisipliner”, h. 233-257. 
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3. Metode Pengumpulan dan Sumber Data 

Untuk mengumpulkan beberapa data, peneliti melakukan langkah pelacakan 

terhadap hadis yang menjadi objek penelitian dengan melakukan takhrīj al-ḥadīṡ.36 

Data-data primer yang peneliti gunakan adalah bersumber dari kitab-kitab standar 

hadis (kutub al-tis‘ah) atau ketika dibutuhkan peneliti juga menggunakan kitab-

kitab hadis selain kitab standar tersebut. Sedangkan data-data sekunder ditemukan 

dari berbagai kitab penjelasan hadis (syarah), kitab fikih dan karya-karya buku, 

tesis, disertasi, jurnal ilmiah yang bersumber dari hasil penelitian dan dianggap 

memiliki hubungan dengan penelitian yang akan dilakukan. Dalam penelitian ini, 

peneliti memakai dua metode takhrīj yaitu: 

a. Takhrīj melalui lafal pertama pada matan hadis dengan merujuk pada kitab Jam‘ 

al-Jawāmi‘ karya Imam Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī. 

 Kitab yang disusun oleh al-Ḥafīẓ Jalāl al-Dīn Abū al-Faḍl ‘Abd al-Raḥmān 

bin Abī Bakr Muḥammad al-Khuḍairī al-Suyūṭī al-Syāfi’i atau sering disebut Imam 

al-Suyūṭī yang berjudul jam‘ al-jawāmi‘ atau kitab al-Jāmi‘ al-Kabīr. Kitab 

 
36 Secara lugāwi, kata takhrīj merupakan perubahan ke bentuk masdar kata kharraja-

yukharriju-takhrījan ( تخريجا -يخرج-خرج ), dan tersusun dari huruf ر  ,خ, dan ج, yang mengandung dua 

arti dasar: al-nafāż ‘an al-syai’ (الشئ  artinya, ditembusnya sesuatu olehnya serta ikhtilāf (النفاذ عن 

launain (لونين  artinya dua warna yang berbeda. Abū al-Ḥusain Aḥmad ibn Fāris ibn (اختلاف 

Zakariyyā, Mu‘jam Maqāyīs al-Lugah, Juz 2, h. 175. Kata takhrīj mempunyai arti mengabarkan, 

melaporkan, dan membimbing atau berarti kegiatan pemberian dua nuansa berbeda. Lihat,  

Muḥammad ibn Mukrim ibn Manẓūr al-Afrīqī, Lisān al-‘Arab, Juz 2, h. 249. Maḥmūd al-Ṭahhān 

mengungkapkan bahwa takhrīj adalah menemukan kesinambungan antara dua perkara yang berbeda 

bentuk. Maḥmūd al-Ṭahhān, Uṣūl al-Takhrīj wa Dirāsah al-Asānīd, (Cet. III; al-Riyād}: Maktabah 

al-Ma’ārif, 1417 H./1996 M), h. 7. Takhrīj Ḥadīṡ merupakan upaya dalam merujuk kepada beberapa 

hadis keberbagai kitab sumber sesuai dengan hadis yang terkait baik kesamaannya dari aspek 

matannya atau sanadnya. M. Agus Solahudin dan Agus Suyadi, Ulumul Hadis (Cet. III; t.t: Pustaka 

Setia, 2017), h. 191. Adapun yang diungkapkan oleh Syuhudi Ismail bahwa takhrīj al-ḥadīṡ adalah 

pelacakan atau penelusuran sebuah hadis keberbagai kitab sumber yang dimana kitab tersebut 

mencantumkan hadis lengkap sanad dan matannya. Muhammad Syuhudi Ismail, Metodologi 

Penelitian Hadis, h. 43. Akan tetapi, pemaknaan yang masyhur dipakai adalah “Mengkaji dan 

melakukan ijtihad untuk membersihkan hadis dan menyandarkannya kepada mukharrij-nya dari 

kitab-kitab al-jāmi’, al-sunan dan al-musnad setelah melakukan penelitian dan pengkritikan 

terhadap keadaan hadis dan perawinya”. Abd al-Raūf al-Manāwī, Faiḍ al-Qadīr Syarḥ al-Jāmi‘ al-

Ṣagīr, Juz I (Cet. I; Mesir: al-Maktabah al-Tijāriyah al-Kubrā, 1356 H), h. 17. 
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tersebut dapat dibagi menjadi dua golongan, yakni hadis menurut perkataan (qaulī), 

dan hadis menurut perbuatan (fi‘lī). Pola yang disusun dalam kitab tersebut terkait 

hadis-hadis qauli adalah sebagaimana urutan huruf hijaiyah. Sedangkan hadis  fi‘lī 

diurutkan sesuai nama sahabat sebagai orang yang menerima hadis dari Nabi saw. 

Setelah hadis-hadis ditemukan, maka terdapat kode-kode pada kitab tersebut37 

sebagai petunjuk rujukan kepada kitab-kitab hadis atau kitab sumbernya. 

b. Takhrīj melalui kata kunci yang terdapat pada matan hadis dengan merujuk 

pada kitab al-Mu’jam al-Mufahras li AlFaẓ al-Ḥadīṡ al-Nabawī karya A.J. 

Wensick. Kitab ini merujuk pada kutūb a-tis’ah.38 

Kitab ini digunakan dengan memilih salah satu kosa kata pada matan hadis, 

namun untuk mengefisienkan proses pelacakan maka sebaiknya kosa kata yang 

dipilih sebagai titik tolak pelacakan hadis adalah kosa kata yang dianggap asing, 

namun tidak menutup kemungkinan juga bahwa kosa kata lainnya pada matan 

suatu hadis dapat menjadi acuan dalam melacaknya.39 Susunan kitab ini diurutkan 

 
37 Kode-kode yang dimaksud sebagai berikut: 1)Imam al-Bukhari dengan kode 2 . خ)Imam 

Muslim dengan kode 3 .م)Ibnu Hibban dengan kode ك (4 .حب al-H{akim   dengan penjelaan jika tidak 

dijadikan umum dalam Mustadraknya. 5)  ض D{iya’ al-Maqdisī dalam al-Mukhtarah. 6)  د Abu Daūd 

al-Sajistanī. 7) ت al-Turmużi. 8)  ن al-Nasa’ī. 9) Ibnu Majah dengan kode 10 .ه) Abu Daud al-

Tayalisi.dengan kode حم (11  ط Aḥmad bin Ḥanbal. 12) ‘Abdullah bin Aḥmad bin Ḥanbal dalam 

Ziyadah al-Musnad dengan kode 13 .عم) ‘Abdul Razzaq dengan kode 14 .عب) Said bin Manṣur 

dengan kode 15 .ص) Ibnu Abi Syaibah dengan kode 16 .ش) Abu Ya’la dengan kode 17 .ع) Ṭabrani 

dalam al-Ṣagir dengan kode  18 .طب) Ṭabranī dalam al-Ausāṭ dengan kode 19 .طس) Ṭabranī dalam 

al-Ṣagir dengan kode قط (20 .طص al-Daruquṭnī diterankan apabila tidak dijadikan mujmal dalam 

Sunan. 21) Abu Na’im dalam al-Ḥilyah dengan kode ق (22 .حل al-Baihaqi diterankan jika tidak 

dijadikan universal pada Sunan. 23) al-Baihaqi dalam Sya’bul Iman dengan kode 24 .هب) al-‘Aqilī 

dalam al-Ḍu’afa dengan kode  25 .عق) Ibnu ‘Adī dalam al-Kamil dengan kode خط  (26 .عد al-Khaṭib 

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

Lalu huruf Qaf ( ق ) memiliki dua rujukan kitab yakni Jāmi‘ al-Ṣagīr dan Jāmi‘ al-Kabīr. Maksud 

huruf Qaf pada kitab al-Jami’ al-Ṣagir yakni Muttaqun ‘Alaihi, namun dalam kitab al-Jami’ al-

Kabir bermakna Imam al-Baihaqi. Lihat Abu Muḥammad Mahdi Ibn ‘Abd al-Qadīr Ibn ‘Abd al-

Hādī, Ṭurūq Takhrīj Ḥadīṡ al-Rasūl Allah Ṣallallāhu ‘Alaih wa Sallam, h. 32-33. 
38 Kutub al-tis‘ah yaitu:1) Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, 2) Ṣaḥīh Muslim, 3) Sunan al-Turmiżī, 4) 

Sunan Abū Dāwud, 5) Sunan al-Nasā’ī, 6) Sunan Ibnu Mājah}, 7) Sunan al-Dārimī, 8) Muwaṭṭa’ 

Imam Mālik, dan 9) Musnad Aḥmad ibn Ḥanbal. 
39 Abu Muḥammad Mahdi Ibn ‘Abd al-Qadīr Ibn ‘Abd al-Hādī, Ṭurūq Takhrīj Ḥadīṡ al-

Rasūl Allah Ṣallallāhu ‘Alaih wa Sallam, h. 60-61. 
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dengan berdasar pada huruf mu‘jam seperti ketika menelusuri kosa kata pada 

kamus arab. 

Selain kedua metode di atas, untuk kesempurnaan proses takhrīj al-ḥadīṡ, 

peneliti juga memakain teknologi digital search, yakni CD-ROM yang berisi 

terkait berbagai kitab-kitab rujukan termasuk hadis-hadis Nabi saw., baik dengan 

format al-Maktabah al-Syāmilah atapun al-Mu‘jam al-Kubrā. 

4. Metode Pengolahan dan Analisis Data 

Metode dalam pengolahan data dapat dibagi menjadi dua kategori yaitu, 

pertama, metode kuantitatif, metode ini dilakukan dengan mengolah data yang 

menunjukkan jumlah data (kuantitas), kedua, metode kualitatif, yakni proses 

pengolahan data berdasar pada tingkat kualitas data yang ditemukan. Adapun 

dalam penelitian ini menggunakan kategori penelitian kualitatif, walaupun pada 

proses penelitian nantinya akan dilakukan metode penelitian kuantitatif apabila 

peneliti merasa memerlukannya. Sedangkan untuk tahap-tahap dalam mengolah 

data penelitian sebagai berikut: 

a. Langkah pertama,  yakni dengan menguraikan gambaran objek atau materi 

yang akan diteliti tanpa memberikan kesimpulan yang bersifat umum, langkah 

ini disebut dengan metode deskriptif. Metode tersebut dilakukan bukan untuk 

membahas objek secara rinci, melainkan hanya menyajikan data atau 

informasi terkait materi sesuai data yang diperoleh. Hemat kata, data-data atau 

informasi terkait dengan hadis dan sains yang diperoleh dari beberapa sumber 

akan disajikan dalam susunan apa adanya. 

b. Langkah kedua, dengan menggunakan analisis, langkah ini bertujuan untuk 

memilih serta mengspesifikkan inti bahasan lalu disusun dalam bentuk 

konsepsional serta menelusuri maknanya menjadi satu rentetan dengan 

defenisi yang bersifat terbatas. Oleh karena itu, untuk efisiensi kerja metode 
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ini, peneliti memakai penalaran secara ilmiah dengan pola berpikir (logika) 

induktif sebagai pisau analisis dalam proses penelitian.40 

c. Pada tahap selanjutnya, peneliti akan menggunakan integrasi-interkoneksi 

dalam rangka membandingkan serta menemukan hubungan keragaman data 

yang diperoleh. Tahap ini dilakukan untuk membantu peneliti menemukan 

fakta dan makna dibalik hadis-hadis terkait pencegahan penyakit degeneratif 

dan menemukan keterkaitan terhadap implementasi langkah pencegahan 

tersebut menurut pandangan Hadis Nabi saw. 

G. Tujuan dan Kegunaan 

1. Tujuan 

Uraian di atas mengarahkan kepada beberapa tujuan penelitian, yakni 

sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui bentuk-bentuk dan kualitas hadis tentang pencegahan 

penyakit degeneratif. 

b. Untuk mengetahui Kandungan hadis-hadis tentang pencegahan penyakit 

degeneratif. 

c. Untuk mengetahui implementasi hadis pencegahan penyakit degeneratif. 

2. Kegunaan 

Adapun kegunaan penelitian ini sebagai berikut: 

a. Memberikan sumbangsi pemikiran serta menambah wawasan intelektual 

Islam terkait pencegahan penyakit degeneratif. 

b. Memberikan kontribusi pemahaman terkait konsep integrasi keilmuan 

Islam dan ilmu kesehatan agar eksistensi agama Islam tidak hanya 

 
40 Logika induktif merupakkan proses penjabaran pernyataan-pernyataan dalam lingkup 

yang khas serta terbatas dalam rangka untuk menyusun argumen-argumen serta ditutup dengan 

pernyataan yang bersifat umum. Amsal Bakhtiar, Filsafat Ilmu, (Cet. IX; Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 2009 M), h. 203. 
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terbatas pada pemahaman dogma semata melainkan mengungkap fakta 

keilmiahan. 

c. Agar dapat menjadi rujukan kepada pelajar-pelajar pada beberapa 

program studi, baik kedokteran, kesehatan, dan farmasi terkait konsepsi 

pencegahan penyakit degeneratif dalam pandangan hadis Nabi saw. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Penyakit Degeneratif 

a. Defenisi Penyakit Degeneratif  

Degeneratif adalah kondisi berkurangnya fungsi sel saraf secara bertahap 

tanpa alasan yang diketahui. Kondisi tersebut berefek pada sel saraf yang awalnya 

berfungsi normal kemudian memburuk sampai tidak berfungsi sama sekali. 

Degeneratif menunjukkan proses kerusakan neuron, myelin dan jaringan yang lebih 

cepat karena adanya produk-produk degenerative dan reaksi penghancuran sel yang 

besar. Penyakit ini ditunjukkan dengan adanya penurunan daya tahan sel saraf dan 

berpotensi menyebabkan kematian lebih cepat.1 

Penyakit degeneratif merupakan kondisi jaringan atau organ seseorang yang 

memburuk dari waktu ke waktu sehingga berpengaruh kepada kondisi 

kesehatannya, proses memburuknya organ tersebut disebabkan karena berjalannya 

usia dan gaya hidup tidak sehat. Kelompok penyakit ini umumnya muncul 

dikalangan orang berusia lanjut2, namun adakalanya pula terjadi pada usia muda.3 

 
1 Suiraoke. IP, Penyakit Degeneratif: Mengenal, Mencegah Dan Mengurangi Faktor Risiko 

9 Penyakit Degeneratif, (Cet.I;Yogyakarta:Nuha Medika, 2012), h. 7. 
2 Lansia adalah seseorang yang telah melebihi usia 60 tahun serta telah mengalami 

perubahan pada tubuh secara anatomis, fisiologis dan biokimia sehingga berdampak kepada fungsi 

dan kekuatan tubuh secara menyeluruh. Adapun WHO membagi kelompok lansia menjadi empat 

tahapan, yakni: 1) Usia 45-59 tahun disebut usia pertengahan  (midle age); 2) Usia 60-74 tahun 

disebut lanjut usia (elderly); 3) Pada usia 75-90 tahun disebut lanjut usia tua (old); 4) Pada usia lebih 

dari 90 tahun disebut usia sangat tua. Menurut Hurlock, lansia terbagi atas dua tahap, yakni; 1) Usia 

seseorang antara 60-70 tahun disebut early old age dan; 2) Ketika seseorang telah berusia lebih dari 

70 tahun maka disebut dengan advance old age. Sedangkan Depkes RI mengkategorisasi lansia 

menjadi lima bagian yaitu; 1) Pralansia (prasenilis) kepada orang yang telah berusia antara 45-59 

tahun; 2) Lansia (berusia 60 tahun atau lebih); 3) Lansia resiko tinggi (berusia ≥ 70 atau ≥ 60 tahun 

dengan masalah kesehatan); 4) Lansia potensial, yaitu lansia yang masih bisa melakukan pekerjaan 

barang/jasa, dan; 5) Lansia tidak potensial adalah lansia yang tidak memiliki daya untuk mencari 

nafkah dan hanya bergantung pada uluran tangan orang lain. Lihat, Erni Setiyorini, Ning Arti 

Wulandari, Asuhan Keperawatan Lanjut Usia dengan Penyakit Degeneratif, (Cet. I;Malang:Media 

Nusa Creative, 2018), h. 1-2. 
3 Anies, Penyakit Degeneratif, (Cet.I;Ar-Ruzz Media:Yogyakarta, 2018), h. 13. 
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Penyakit degeneratif juga pada kesempatan lain sering disebut dengan penyakit 

tidak menular, kedua istilah tersebut pada dasarnya memiliki perbedaan, namun 

kebanyakan penyakit tidak menular disebabkan karena penyakit degeneratif. Irwan 

dalam bukunya “Epidemiologi Penyakit Tidak Menular” mengatakan bahwa 

umumnya Penyakit Tidak Menular (PTM) merupakan bagian dari penyakit 

degeneratif dan memiliki angka kejadian tinggi pada orang lanjut usia.4 Oleh karena 

itu, dapat disimpulkan bahwa penyakit degeneratif merupakan penyakit yang 

muncul akibat kebiasaan pola hidup salah dan berdampak dimasa depan seseorang 

baik masih dalam usia muda ataupun usia tua. 

b. Faktor Resiko Penyakit Degeneratif 

Penyakit degenerative pada dasarnya dapat diminimalisir dengan cara 

meminimalkan faktor resiko mengingat kasus penyakit degenerative biasanya 

disebabkan karena faktor resiko yang telah diketahui sebelumnya. Penyakit-

penyakit kronis seperti tekanan darah tinggi, jantung coroner, diabetes mellitus, 

kanker dan lainnya sudah menjadi masalah yang besar. Oleh karena itu terdapat 

beberapa faktor-faktor penyebab penyakit ini muncul yakni:5 

1. Pola makan tidak sehat 

Kondisi sosial ekonomi yang berubah serta berubahnya selera makan 

menyebabkan adanya pergeseran pola makan masyarakat yang lebih menjauhkan 

dari aturan makanan seimbang, kondisi tersebut kemudian berdampak buruk 

terhadap gizi makanan yang dikonsumsi. Makanan berlemak tinggi, lemak jenuh, 

lemak gula, rendah serat dan rendah zat gizi mikro akan mengakibatkan kegemukan 

serta peningkatan radikal bebas sehingga menyebabkan perubahan pola penyakit, 

 
4 Irwan, Epidemiologi Penyakit Tidak Menular, (Cet.I;Yogyakarta:Deepublish, 2016), h. 7. 
5 Suiraoke. IP, Penyakit Degeneratif: Mengenal, Mencegah Dan Mengurangi Faktor Risiko 

9 Penyakit Degeneratif, h. 12-21. 



29 
 

 
 

dari infeksi ke penyakit kronis non infeksi atau menyebabkan kemunculan penyakit 

degeneratif. 

2. Aktivitas fisik yang kurang 

Aktifitas fisik adalah pergerakan yang dialami oleh anggota tubuh dan 

menjadi sebab keluarnya tenaga yang sangat diperlukan untuk memelihara kondisi 

Kesehatan fisik dan mental, serta memberikan ketahanan kualitas hidup agar tetap 

dalam kondisi sehat dan bugar. Namun kemajuan teknologi dewasa ini 

menyebabkan pengaruh langsung terhadap kurangnya aktivitas fisik. Seperti 

adanya transportasi motor, mobil, dan lainnya sehingga masyarakat lebih cenderung 

menggunakan teknologi tersebut untuk mengefisienkan aktifitas sehari-hari. 

3. Konsumsi rokok 

Tembakau dan hasil olahannya seperti rokok telah menjadi hal biasa bagi 

masyarakat Indonesia. Rokok terkadang diibaratkan sebagai tempat berbagai bahan 

kimia. Karena dalam rokok terdapat banyak bahan kimia berbahaya seperti nikotin, 

tar dan karbondioksida. 

4. Stressor meningkat dan paparan penyebab penyakit degenerative 

Stress adalah kondisi tekanan yang dialami oleh seseorang yang 

memunculkan reaksi fisik dan emosi. Banyak hal yang menjadi sebab potensi 

munculnya stress atau sering disebut dengan stressor. Dampak kondisi tekanan 

tersebut berpengaruh besar dan nyata terhadap Kesehatan, karena orang yang dalam 

kondisi stress lebih cenderung berperilaku tidak sehat seperti minum minuman 

beralkoho secara berlebihan, merokok, mengkonsumsi, narkoba dan sebagainya. 
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c. Ragam Penyakit Degeneratif 

Perubahan struktur dan fungsi organ anggota tubuh manusia disebabkan 

karena faktor usia. Struktur tubuh, fisiologi, perubahan gaya hiduo serta diet juga 

sangat berperan terhadap resiko terjadinya penyakit degeneratif. Berikut ini 

beberapa penyakit degeneratif dengan prevalensi terbanyak dijumpai pada usia 

lanjut: 

1. Hipertensi6 

Hipertensi adalah salah satu golongan penyakit degeneratif yang sering 

dijuluki dengan silent killer, julukan tersebut diberikan karena mayoritas populasi 

manusia yang mengalami penyakit ini namun tidak sadar akan kondisinya tersebut. 

Berdasarkan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas 2018), prevalensi terjadinya 

hipertensi di Indonesia sebesar 34,1%. Berdasarkan hal tersebut, maka terjadi 

peningkatan kasus hipertensi dari tahun 2013 sebanyak 25,8%. Sekitar hanya 1/3 

kasus hipertensi di Indonesia terlacak, selebihnya tidak terlacak.7 

Hipertensi terbagi atas dua macam, yakni: Primer dan sekunder. Hipertensi 

primer adalah kasus hipertensi yang umum terjadi walaupun faktor penyebabnya 

belum diketahui secara jelasm namun beberapa faktor yang kemungkinan 

berpengaruh seperti; genetik, usia, ras, diet (lemak dan garam yang tinggi, dan 

kalium, magnesium, kalsium yang rendah), merokok, stress, mengkonsumsi 

alkohol dan obat-obatan, kurangnya aktifitas fisik dan intake hormonal. Adapun 

hipertensi sekunder adalah meningkatnya tekanan darah karena faktor penyakit lain 

seperti arteri ginjal, jaringan parenkim ginjal yang rusak, kerusakan pada 

 
6 Erni Setiyorini, dan Ning Arti Wulandari, Asuhan Keperawatan Lanjut Usia dengan 

Penyakit Degeneratif, (Cet.I;Malang:Media Nusa Creative, 2018), h. 25-31. 
7 Kemenkes RI, “Hipertensi Penyebab Utama Penyakit Jantung, Gagal Ginjal, dan Stroke”, 

Dipublikasi pada 6 Mei 2021, https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-

media/20210506/3137700/hipertensi-penyebab-utama-penyakit-jantung-gagal-ginjal-dan-stroke/. 

(Diakses pada 4 November 2023) 

https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20210506/3137700/hipertensi-penyebab-utama-penyakit-jantung-gagal-ginjal-dan-stroke/
https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20210506/3137700/hipertensi-penyebab-utama-penyakit-jantung-gagal-ginjal-dan-stroke/
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endokterin, metabolik, sistem saraf pusat, koartatik aorta dan meningkatnya volume 

intravaskuler. 

Beberapa orang tidak sadar sedang mengidap hipertensi, dan untuk 

mengetahuinya perlu melakukan cek up tekanan darah secara rutin. Menurut 

Beckerman terdapat beberapa gejala yang terjadi jika tekanan darah seseorang 

tinggi, yaitu: 1. Nyeri kepala; 2. Keletihan dan kebingungan; 3. Masalah 

penglihatan; 4. Nyeri dada; 5. Detak jantung tidak teratur, dan; 6. Bercampurnya 

darah pada urin.  

Untuk mencegah terjadinya hipertensi, beberapa pola hidup sehat sangat 

diperlukan seperti selektif dalam memilih makanan yang sehat dan bergizi, 

mengurangi asupan garam dan meningkatkan asupan makanan yang mengandung 

kalium, kalsium, dan magnesium. Olahraga yang teratur juga memiliki peran 

penting untuk mencegah hipertensi, dan berhenti melakukan kebiasaan hidup tidak 

sehat seperti merokok.8 

2. Stroke 

Penyakit stroke atau sering disebut dengan CVA (Cardio Vascuar Attack) 

muncul karena adanya gangguan aliran darah normal ke jaringan otak. Menurut 

Muttaqin, CVA atau stroke adalah kondisi disfungsi otak yang muncul secara 

mendadak karena gangguan peredaran darah otak dan dapat terjadi pada siapapun 

serta kapanpun dengan disertai gejala-gejala dalam jangka waktu 24 jam atau lebih 

serta berdampak kepada kecacatan seperti lumpuh, ganguan bicara, berpikir, daya 

ingat serta bentuk kecacatan lainnya.9  

Stroke terjadi karena terputusnya pasokan darah ke otak akibat 

penyumbatan sehingga sel-sel area otak mati. Jenis stroke dari segi sebabnya dapat 

 
8 Anies, Penyakit Degeneratif, h. 25-26. 
9 Erni Setiyorini, dan Ning Arti Wulandari, Asuhan Keperawatan Lanjut Usia dengan 

Penyakit Degeneratif, h. 41. 
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dibagi menjadi dua, yakni stroke iskemik dan stroke hemoragik. Stroke iskemik 

muncul apabila pasokan darah berhenti karena gumbalan darah, sedangkan stroke 

hemoragik terjadi apabila pembuluh darah yang memberikan pasokan darah ke otak 

pecah. 

Selain kedua jenis tersebut, ada juga disebut sebagai stroke ringan atau TIA 

(Transient Ischemic Attack). Jenis stroke ini terjadi apabila terdapat gangguan 

sesaat pasokan darah ke otak yang diawali dengan gejala pusing, tubuh terasa 

lemas, penglihatan ganda, dan sulit berbicara. Penyakit stroke telah menjadi 

penyakit pembunuh dengan rating pertama di Indonesia. Mayoritas pengidap 

penyakit ini terjadi pada usia lebih dari 65 tahun, namun tidak sedikit pula 

ditemukan orang-orang berusia dubawah 65 tahun bahkan anak-anak mengalami 

penyakit ini.10 

Untuk mencegah terjadinya stroke, penerapan pola hidup sehat perlu 

dilakukan seperti dengan selalu berolahraga teratur, pengaturan pola makanan baik 

aspek gizi ataupun volume makanan yang dikonsumsi, tidak merokok dan 

meminimalisir kondisi stres. Pencegahan stroke melalui pola makan dapat 

dilakukan dengan mengindari makanan dengan kandungan lemak jenuh serta garam 

tinggi. Konsumsi garam perhari hanya bisa sebanyak 6 gr atau satu sendok teh, dan 

selanjutnya dengan rutin mengkonsumsi protein, vitamin dan serat.11 

3. Penyakit jantung koroner 

Jantung koroner terjadi karena rusaknya dinding pembuluh darah. Faktor 

resiko penyebab kerusakan dinding pembuluh darah antara lain karena radikal 

bebas pada rokok dan polusi udara, kolesterol tinggi, hipertensi, diabetes melitus, 

dan lainnya. Kolesterol yang menumpuk pada dinding dalam pembuluh darah 

 
10 Anies, Penyakit Degeneratif, h. 51-52. 
11 Anies, Penyakit Degeneratif, h. 55-56. 
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mengakibatkan menyempitnya pembuluh darah sehingga aliran darah jadi 

tersumbat. Akibatnya, fungsi pada jantung terganggu karena memerlukan usaha 

keras dalam memompa aliran darah. Pada jangka panjang, terjadilah penyempitan 

dan pengerasan pada arteri-arteri koroner, kondisi inilah disebut dengan 

aterosklerosis. Upaya pencegahan atau pengobatan terhadap penyakit ini dapat 

dilakukan dengan konsisten dalam mengatur pola makan, olahraga teratur, istrahat 

yang cukup, dan kontrol berat badan.12 

4. Diabetes Mellitus 

Penyakit ini merupakan penyakit kronis (menahun) yang terjadi saat 

pangkreas atau kelenjar ludah perut sudah tidak memproduksi isnulin yang cukup 

atau ketika tubuh tidak produktif dalam menggunakan insulin. Tanda kemunculan 

penyakit ini dapat ditandai dengan tidak normalnya kadar gula darah.  

Adapun diabetes tipe 2 merupakan diabetes mellitus yang disebabkan 

karena tidak efektifnya tubuh dalam menggunakan insulin atau terjadi kekurangan 

isnulin yang relatif dibandingkan kadar gula darah. Pada tahun 2015 diperkirakan 

penderita penyakit diabetes tipe 2 telah mencapai kurang lebih 10 juta jiwa dengan 

rentan usia 20-79 tahun. Faktor resiko terjadinya penyakit ini seperti kelainan 

genetik, usia, gaya hidup stres, dan pola makan yang salah. Walaupun penyakit ini 

tidak dapat disembuhkan, namun beberapa usaha yang dapat dilakukan untuk 

mencegah munculnya komplikasi adalah dengan menerapkan gaya hidup sehat 

seperti menjaga pola makan seimbang dan sehat, konsisten olahraga, mengurangi 

konsumsi alkohol, dan berhenti merokok.13 

 

 

 
12 Anies, Penyakit Degeneratif, h. 35-48. 
13 Anies, Penyakit Degeneratif, h. 73-81. Lihat juga, Erni Setiyorini, dan Ning Arti 

Wulandari, Asuhan Keperawatan Lanjut Usia dengan Penyakit Degeneratif, h. 52. 
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5. Asam urat 

Penyakit asam urat atau gout adalah kondisi yang dapat menimbulkan gejala 

nyeri parah, pembengkakan, serta rasa panas pada sendir. Semua sendi ditubuh 

dapat terkena penyakit ini, namun paling rawan adalah pada sendi jari tangan, lutut, 

pergelangan kaki, serta jari kaki. Penyakit asam urat lebih berpotensi terjadi pada 

laki-laki dibandingkan perempuan dan kebanyakan terjadi pada usia diatas 30 

tahun.  

Penyebab terjadinya asam urat karena adanya penumpukan asam urat pada 

sendi. Pada dasarnya asam urat diibaratkan sebuah limbah yang muncul akibat 

penguraian zat purin pada sel-sel tubuh. Asam urat sebagian besar dibuang melalui 

ginjal dalam bentuk urine, dan yang lainnya dibuang melalui saluran pencernaan 

dalam bentuk tinja. Jika asam urat yang dibuang tubuh lebih kecil dibanding yang 

diproduksi, maka terjadilah penumpukan sehingga membentuk kristal-kristal tajam 

natrium urat berukuran mikro. Ketika kristal-krital krital ini masuk ke ruang sendi 

dan mengganggu lapisan lunak sendi, terjadilah peradangan yang terasa sakit. 

Faktor-faktor pemicu naiknya kadar asam urat di dalam darah, salah satunya 

karena faktor makanan dengan zat purin tinggi, seperti jeroan hewan, hidangan laut 

(kepiting, udang, ikan teri, kerang-kerangan), dan daging merah (sapi, kambing, 

kerbau). Selain itu, penumpukan asam urat pada darah karena mengkonsumsi 

minuman manis dan beralkohol secara berlebihan.14 

6. Kanker 

Kanker merupakan suatu penyakit yang terjadi karena pertumbuhan sel-sel 

tubuh yang tidak terkendali atau tidak normal sehingga berdampak pada bagian 

tubuh yang lain. Kanker atau sering disebut dengan neoplasma ganas adalah 

 
14 Anies, Penyakit Degeneratif, h. 83-86. 
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penyakit yang ditandai dengan ketidak normalan siklus sel khas dan menimbulkan 

kemampuan sel untuk menyerang jaringan biologis disekitarnya dan berpindah 

kejaringan tubuh lain dengan melewati aliran darah atau sistem limfatik/pembuluh 

getah bening.15 

Penyakit kanker dapat terjangkit kepada semua orang dengan golongan 

umur berapapun dan pada setiap organ tubuh apapun. Namun penyakit ini lebih 

dominan terjadi pada orang yang berusia di atas 40 tahun. Kanker memiliki banyak 

jenis seperti kanker darah atau leukiemia, kanker hati, kanker kulit, kanker 

lambung, kanker lidah, kanker mulut, kanker mata, dan lainnya tergantung pada 

organ tubuh yang terjangkiti. Untuk mencegah penyakit ini, oleh ahli kesehatan 

selalu menganjurkan beberapa hal, seperti: 1) Memeriksa risiko gentik karena salah 

satu penyebab kanker adalah karena keturunan, 2) Menghindari makanan yang 

dibakar atau diasap, 3) Tidak mengkonsumsi alkohol, 4) Tidak mengkonsumsi 

makanan dengan pengawet dan zat pewarna, 5) Menghindari rokok, 6) Menghindari 

makanan berlemak, 7) Mengkonsumsi makanan berserat tinggi, 8) Olahraga yang 

rutin, 9) Konsumsi vitamin A,C, dan E, 10) Perilaku seks yang sehat.16 

Jenis-jenis penyakit degeneratif di atas merupakan sekelumit dari 

banyaknya jenis penyakit degeneratif lainnya, namun penyakit degeneratif lainnya 

terkadang merupakan hasil komplikasi dari penyakit yang telah dipaparkan di atas 

seperti diabetes yang menyebabkan penyakit jantung koroner dan sebagainya. 

Berdasarkan paparan di atas pula dapat dipahami bahwa pada dasarnya pencegahan 

jenis-jenis penyakit degeneratif relatif memiliki kesamaan antara satu dengan 

lainnya, para ahli kesehatan selalu memberikan penekanan pada aspek perhatian 

dalam konsumsi makanan atau minuman (gizi dan vitamin proporsional) , perilaku 

 
15 I Putu Yuda Hananta dan Harry Freitag, Deteksi Dini dan Pencegahan Kanker, 

(Cet.I;Jakarta:MedPress, 2011), h. 3. 
16 Anies, Penyakit Degeneratif, h. 146-148. 
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pola pikir yang sehat atau terkontrol, serta aktivitas fisik yang diterapkan dengan 

konsisten berolahraga. 

Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan mengungkapkan hadis-hadis 

terkait pencegahan tersebut yang bersifat umum yakni dengan menganalisis hadis-

hadis yang memiliki makna perintah pencegahan penyakit degeneratif baik makna 

hadis tersebut terungkap secara tersurat ataupun tersirat. Demikian pula peneliti 

akan menganalisis pencegahan penyakit degeneratif yang terjadi karena sebab yang 

tidak diketahui oleh medis atau peneliti menyebutnya dengan penyakit medis non 

medical. 

B. Penyakit dalam Islam 

a. Defenisi Penyakit 

Penyakit adalah suatu kondisi tubuh atau pikiran yang tidak normal yang 

memberikan efek ketidaknyamanan atau kurang berfungsinya tubuh terhadap orang 

yang terjangkit. Dalam usaha penyembuhan penyakit, setiap orang biasanya 

berkonsultasi dengan dokter. 

KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) menjelaskan bahwa penyakit adalah 

setiap sesuatu yang menjadi alasan tergangunya kesehatan pada makhluk hidup. 

Terganggunya kesehatan disebabkan oleh bakteri, virus atau adanya kelainan pada 

jaringan organ tubuh.17 

Terdapat beberapa penjelasan terkait penyakit menurut para ahli yakni 

sebagai berikut:18 

1. Gold Medical Dictionary: penyakit adalah gagalnya proses adaptasi 

suatu organisme dalam memberikan reaksi secara tepat terhadap 

 
17 Tim Penyusun, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Cet.III;Jakarta:Balai Pustaka, 2005), h. 

981. 
18 Irwan, Epidemiologi Penyakit Menular, (Cet.I;Bantul:CV.Absolute Media, 2017), h. 2-

3. 
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rangsangan atau tekanan sehingga terjadi disfungsi struktur, bagian, 

organ atau sistem dari tubuh.  

2. Arrest Hofte Amsterdam mengatakan bahwa efek dari penyakit tidak 

hanya nampak dari luar saja, namun juga dapat diukur dari keadaan 

terganggunya keteraturan fungsi tubuh. 

3. Van Dale’s Woordenboek der Nederlandse Tel: penyakit adalah suatu 

kondisi tidak teraturnya proses kehidupan atau perjalanan hidup yang 

tidak lancar (rancuh). 

Sedangkan Parson mengungkapkan bahwa sakit merupakan suatu kondisi 

ketidakseimbangan fungsi normal dari tubuh manusia, demikian pula yang terjadi 

dengan beberapa sistem biologis dan kondisi penyesuaiannya. Terkait tolak ukur 

dalam menentukan keadaan sakit, Bauman menjelaskan bahwa ada tiga kriteria 

penentu kondisi sakit, yakni munculnya gejala, persepsi tentang keadaan sakit yang 

dialami, serta menurunya stamina untuk beraktivitas sehari-hari.19 Oleh karena itu, 

dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa penyakit adalah kondisi 

terganggunya bentuk serta fungsi dari tubuh sehingga menimbulkan efek ketidak 

normalan atau tidak seperti kondisi biasanya yang mempengaruhi aktifitas sehari-

hari dari orang yang mengalaminya. 

Berdasarkan teori ilmu kesehatan kontemporer, penyakit bersumber dari 

empat hal, yakni: racun (toksid) yang menumpuk ditubuh, suhu badan yang tidak 

seimbang, ketidakseimbangan angin, serta pikiran yang rancuh. Racun dalam tubuh 

manusia muncul karena adanya racun berlebihan karena bahan kimia makanan yang 

dikonsumsi seperti pewarna makanan, pengawet, dan lainnya yang tidak 

dibutuhkan oleh tubuh. Adapun suhu badan yang tidak seimbang muncul karena 

adanya masalah pada sistem pengeluaran urin. Sedangkan ketidak seimbangan 

 
19  Irwan, Epidemiologi Penyakit Menular, h. 2-3. 
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angin menyebabkan masalah pada usus besar dan matinya bakteri baik dan enzim 

tubuh yang berkurang. Sementara pikiran yang rancuh akan memberikan efek 

keluarnya hormon steroid tubuh yang melemahkan sistem imunitas.20 

Defenisi dan penjelasan di atas merupakan bagian dari tinjauan makna 

penyakit atau kondisi sakit secara umum. Sedangan dalam perspektif ilmu 

kesehatan, penyakit dapat dibagi menjadi dua bagian yakni penyakit tidak menular 

dan penyakit menular. Demikian penjelasan sebelumnya sudah mencakup tentang 

penyakit tidak menular.  

Sedangkan terkait penyakit menular atau dalam disiplin ilmu kesehatan 

disebut dengan Epidemiologi. Menurut bahasa, epidemiologi berasal dari bahasa 

yunani yang bersumber dari 3 suku kata yitu Epi yang bermakna pada atau tentang, 

Demos yang berarti penduduk serta kata terakhir adalah Logos yang berarti ilmu 

pengetahuan.21 

Jadi, hemat kata, epidemiologi merupakan suatu ilmu yang mempelajari 

tentang penduduk. Adapun menurut defenisi modern, epidemiologi merupakan 

ilmu yang mempelajari terkait jumlah dan proses penyebaran, demikian pula 

determinan dalam masalah kesehatan pada komunitas masyarakat dan sebab-sebab 

yang mempengaruhinya.22 

MacMahon berpandangan bahwa epidemiologi merupakan ilmu yang 

mempelajari kondisi dan kronologi penyebaran suatu penyakit dan aspek-aspek 

yang menjadi sebab dampak dari suatu penyakit. Adapun Ambramson beranggapan 

bahwa, pada mulanya epidemiologi hanya mengacu pada epidemi, lalu berkembang 

menjadi tiga tujuan, yakni: 1) Memberikan diagnosa problem kesehatan suatu 

 
20 Fatmah Afrianti Gobel, “Sumber Penyakit Menurut Al-Qur’an da Sains”, Kompasiana, 

26 Juni 2015, https://www.kompasiana.com/yantigobel/54ffff1da333112c7050f8a9/sumber-

penyakit-menurut-sains-dan-al-quran (Diakses pada 7 Maret 2023 – 10.34 Wita) 
21 Indasah, Epidemiologi Penyakit Menular, (Cet.I;Kediri:Strada Press,2020),h.2 
22 Indasah, Epidemiologi Penyakit Menular, h.2 

https://www.kompasiana.com/yantigobel/54ffff1da333112c7050f8a9/sumber-penyakit-menurut-sains-dan-al-quran
https://www.kompasiana.com/yantigobel/54ffff1da333112c7050f8a9/sumber-penyakit-menurut-sains-dan-al-quran
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kelompok; 2) Menentukan riwayat penyakit alamiah dan etiologi penyakit; 3) 

memberikan penilaian dan pelayanan kesehatan secara terencana. Disisi lain 

menurut Lilienfeld epidemiologi adalah: 

"studi tentang distribusi dan faktor penentu penyakit dan cedera pada 
populasi", di samping itu juga studi tentang terjadinya penyakit". Atau 
"metode penalaran tentang penyakit yang berhubungan dengan kesimpulan 
biologis yang diperoleh dari pengamatan fenomena penyakit dalam 
kelompok populasi.23 

Terdapat tiga penyebab menyebarnya suatu penyakit atau masalah pada 

kesehatan menurut epidemiologi, yakni orang (person), tempat (place), dan waktu 

(time).24 Agen penyakit menduduki posisi penting dalam kajian epidemiologi, 

sebab ia menjadi faktor terjadinya suatu penyakit. Pengelompokan agen penyakit 

dapat dibagi menjadi 4 golongan, yakni; 1) Golongan virus seperti cacar, influenza, 

trachoma, dan lainnya; 2) Golongan riketsia seperti thyphus; 3) Golongan bakteri 

seperti disentri; 4) Golongan protozoa seperti malaria, filaria, schistosoma dan 

lainnya. Sedangkan ketika membahas tentang daya tahan tubuh dalam melawan 

serangan agen penyakit tersebut diistilahkan dengan Faktor Host manusia, seperti 

imunitas seseorang. Adapun ketika membahas tentang perjalanan penularan suatu 

penyakit dengan melihat sejauh mana infeksi penularannya disebut dengan Faktor 

Route of Transmission. Dengan menganalisis hal tersebut maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa apakah infeksi yang terjadi berpotensi wabah atau tidak.25 

b. Term-term dan Klasifikasi Penyakit 

1. Term-term penyakit 

Luasnya cakupan pembahasan dalam Islam dalam mengatur kesejahteran 

kehidupan dan tatanan kehidupan manusia di dunia bertujuan untuk memunculkan 

 
23 B Burt Gerstman, Epidemiology Kept Simple An Introduction to Traditional and Modern 

Epidemiology, p.2 
24 Indasah, Epidemiologi Penyakit Menular, h.3 
25 Irwan, Epidemiologi Penyakit Menular, (Cet.I;Yogyakarta:Absolute Media,2017),h.7 
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rasa bahagian di dunia dan mempersiapkan kebahagiaan hidup di kehidupan abadi 

yakni akhirat. Salah satu faktor pendukung dari kebahagiaan di dunia adalah tubuh 

yang sehat, sehingga dengannya setiap manusia dapat melakukan ibadah atau 

pengabdian kepada Allah swt.26 Dalam al-Qur’an terdapat beberapa kata yang 

menunjukkan makna sakit, baik kata secara langsung ataupun tidak langsung 

(narasi yang bersifat indikasi). Salah satu kata yang selalu berulang adalah marīḍ 

yang secara umum berarti sakit. 

Namun selain kata marīḍ tersebut, kata ḍa‘if juga dipahami secara bahasa 

bermakna lemah, yakni lawan dari kata qawī (kuat). Sedangkan dalam 

menggambarkan lemah banyak yang menggunakan kata saqīm. Istilah marīḍ dan 

saqim yang digunakan pada dasarnya tidak bersifat hakiki melainkan bermakna 

majazi. Namun terkait pembahasan sakit dan sehat pada dasarnya membahas 

tentang kondisi tubuh manusia.27 Kedua kata tersebut memiliki arti yang sama yaitu 

sakit namun dengan spesifikasi makna berbeda. 

Kata مريض merupakan akar dari kata مرض , Ibnu Fāris menjelaskan bahwa 

kata tersebut tersusun dari tiga huruf yakni mim, rā dan ḍa’ yang menunjukkan 

makna sebuah kondisi tidak normalnya kesehatan seseorang. Disebutkan sebuah 

contoh bahwa sakitnya matahari apabila ia tidak bersinar. Bahkan sifat 

kemunafikan juga disebut sebagai suatu kondisi sakit dalam konteks kata  مرض 

seperti dalam QS. al-Baqarah/2:10:28 

َۢ بمَِا كََنوُاْ يكَۡذِبوُنَ    لِۡمُ
َ
ۖٞ وَلهَُمۡ عَذَابٌ أ ا ُ مَرَضا رَضٞ فَزَادَهُمُ ٱللَّه  فِِ قلُُوبهِِم مه

 

 
26 Ahzami Samirun Jazuli, Kehidupan Dalam Pandangan Al-Qur’an, (Cet.I;Jakarta:Gema 

Insani, 2006), h. 485. 
27 Aswadi, Konsep Syifa’ dalam Al-Qur’an, (Cet.I;Jakarta:Kementerian Agama RI, 2012), 

h. 6. 
28 Aḥmad bin Fāris bin Zakariyyā’ al-Quzainī al-Rāzī, Mu‘jam Maqāyīs al-Lugah, Juz 5, 

h. 331. 
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Terjemahnya; 

Dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakitnya itu; 
dan mereka mendapat azab yang pedih, karena mereka berdusta.29 

Disebutkan pula dalam surah al-Ahzab/33:32: 

ِ ۚۡ فَلَٗ تََضَۡعۡنَ بٱِلقَۡوۡلِ فَيَطۡمَعَ ٱلِه قَيۡتُُه نَِ ٱلن سَِاءِٓ إنِِ ٱته حَدٖ م 
َ
ي فِِ قلَۡبهِِۦ مَرَضٞ  يََٰنسَِاءَٓ ٱلنهبِ ِ لسَۡتُُه كَأ
ا    عۡرُوفا  وَقلُنَۡ قَوۡلَا مه

Terjemahnya; 

Wahai istri-istri Nabi! Kamu tidak seperti perempuan-perempuan yang 
lain, jika kamu bertakwa. Maka janganlah kamu tunduk (melemah 
lembutkan suara) dalam berbicara sehingga bangkit nafsu orang yang ada 
penyakit dalam hatinya, dan ucapkanlah perkataan yang baik.30 

Sedangkan dalam kitab Mu‘jam al-Wasīṭ dijelaskan bahwa kata مرض adalah 

berkurang atau melemahnya seseorang dalam menjalankan aktifitasnya. Apabila 

menggunakan derivasi kata الْمَرَض, maka menunjukkan makna ketidak stabilan 

kesehatan seseorang dan juga segala yang menghalangi seseorang dalam 

melakukan sesuatu, termasuk seperti sifat munafik karena menghalangi 

pengidapnya dalam melakukan suatu ketaatan.31 

Adapun dalam lisān al-‘arab makna Maraḍa adalah kondisi sakit baik itu 

sakit jasmani maupun rohani.32 Disebutkan dalam Lisān al-Arab makna marīḍ 

adalah: 

ةِ  الْمَرِيضُ  حَّ ِ قْمُ نقَِيضُ الص   مَعْرُوفٌ السُّ

Artinya: 

“Marīḍ adalah penyakit atau sakit yakni antonim dari sehat”33 

Disebutkan pula dalam Lisān al-Arab, Ibn A’rabi berkata:  

 
29 Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Kemenag RI, al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 3. 
30 Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Kemenag RI, al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 

608. 
31 Ibrāhīm Mustafā dkk, Mu’jām al-Wasīṭ, Juz 2 (tc, Dār al-Dawā’, tt, t.th), h.863. 
32 Ibn Manzūr, Lisān al-‘Arab, Juz 7 (Cet.III; Dār Sadr :Beirūt,1414), h. 231 
33 Ibn Manzūr, Lisān al-‘Arab, Juz 7, h. 231 
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ينِ  ِ ةِ، وَقلَْبٌ مَريضٌ ناقِصُ ال   أصَل المرَضِ النُّقْصانُ، وَهُوَ بدَنٌ مَرِيضٌ ناقِصُ القُْوَّ

Artinya: 

“Makna asal sakit adalah kekurangan, yaitu kurangnya kesehatan badan, 
dan menurunnya kekuatan, serta hati yang sakit karena adanya kekurangan 
keagamaan”.34 

Dalam bait yang lain juga dijelaskan bahwa: 

، وَفِِ الَأبدان فتُورُ الَأعضاء، وَفِِ العَْيِْْ فُتورُ النظرِ  ِ  المرَضُ فِِ الْقَلْبِ فُتوُرٌ عَنِ الْحَق 

Artinya: 

“penyakit dalam hati adalah penghalang kebenaran, penyakit dalam badan 
penghalang anggota badan, penyakit dalam mata penghalang penglihatan.”35 

Berdasarkan uraian beberapa defenisi di atas, maka dapat dipahami bahwa 

maksud kata marīḍ adalah kondisi lemahnya fisik yang menyebabkan tidak 

maksimalnya aktifitas seseorang, atau bisa juga disimpulkan sebagai segala yang 

menghalangi seseorang dalam melakukan sesuatu seperti ibadah. 

Adapun term  سقم juga bermana kondisi sakit, dalam kitab al-Mufradāt fī 

Garīb al-Qur’ān dijelaskan: 

قْمُ: المرض المختص  بَلبدن والمرض قد يكون فِ البدن وفِ الن فس  قَمُ والسُّ  السَّ

Artinya: 

“Makna kata al-Saqamu/al-Suqmu adalah penyakit yang secara khusus 
dirasakan pada badan serta ada kalanya dirasakan di hati.”36 

Makna saqim memiliki kesamaan dengan lafal حزن(Sedih/menderita), 

beberapa ahli tafsir juga memahami kata saqim dengan  .dalam QS (wabah)  الطاعون

al-Ṣaffāt ayat 89, pendapat lainnya juga mengatakan bahwa saqim adalah masalah 

kesehatan yang timbul menjelang ajal datang.37 

Sebuah sya’ir ditulis oleh Dzummah mengatakan: 

 وخامرها بذكرها الفؤاد هام تسقيم الار عدواء علَّ منها
 

34 Ibn Manzūr, Lisān al-‘Arab, Juz 7, h. 232 
35 Ibn Manzūr, Lisān al-‘Arab, Juz 7, h. 232 
36 Abū Qāsim Husain bin Muhammad al-Ragib al-Aṣfahāni, Al-Mufradat garib al-Qur’ān, 

Juz 1 (Cet 1; Dār al-Qalam: Damaskus Beirūt, 1412 H), h. 415 
37 Shifaul Mughni, “Kontekstualisasi Marid dan Saqim dalam al-Qur’an, (Kajian semantik 

al-Qur’an)”, Qaf:Jurnal Ilmu a-Qur’an dan Tafsir, Vol 2 No 2 (2017),h.235 



43 
 

 
 

Artinya: 

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

Penjelasan di atas terkait kata marīd dan saqīm dapat dipahami suatu arti 

yang sama yakni kondisi sakit oleh seseorang. Akan tetapi, perbedaan kedua kata 

tersebut berada pada kondisi psikologis seseorang atau perasaannya ketika 

terjangkit penyakit. Kondisi sakit yang membuat seseorang terhalang untuk 

melakukan aktivitas baik duniawi ataupun ukhrawi disebut dengan marīḍ. Akan 

tetapi apabila seseorang mengalami kondisi sakit yang dibarengi dengan 

kegelisahan, penderitaan dan kesedihan berlebih, maka hal tersebut disebut dengan 

saqīm.  

2. Klasifikasi penyakit 

Penyakit dalam pandagan Islam terbagi atas dua bagian menurut objeknya, 

yakni penyakit fisik dan penyakit jiwa. Penyakit fisik adalah keadaan tidak sehatnya 

tubuh seseorang bahkan hampir setiap manusia sudah pernah mengalaminya. Untuk 

menangani penyakit fisik tersebut dapat dilakukan secara medis serta dengan 

pengobatan alternatif. Sedangkan penyakit jiwa merupakan kondisi sakit yang 

muncul dari diri seseorang yang memberikan efek terganggunya sistem syaraf, dan 

mengakibatkan tidak normalnya perilaku dan gerak gerik sang pengidapnya. 

Ibnu Qayyim al-Jauziyyah dalam bukunya al-Ṭibb al-Nabawī 

mengklasifikasikan penyakit menjadi dua, yakni penyakit batin (hati, jiwa) serta 

penyakit fisik. Maka secara otomatis metode dalam mengobati kedua jenis penyakit 

tersebut juga ada dua yakni pengobatan batin dan fisik.38 

 
38 Muḥammad bin Abī Bakr Ibn al-Qayyim, al-Ṭibb al-Nabawī, (Cet.I;Riyāḍ:Maktabah Dār 

al-Salām, 1433 H), h. 11. 



44 
 

 
 

Terkait sebab-sebab penyakit jasmani (fisik), Andi Muflih dalam penelitian 

tesisnya menyebutkan 4 macam yaitu:39 

1. Kondisi sakit yang disebabkan karena gaya hidup yang tidak baik, 

seperti pola makan, minum, kerja, istrahat dan kegiatan sehari-hari yang 

dapat memberikan kerusakan kepada fisik manusia. Sakit jenis tersebut 

merupakan penyakit jasmani dan perlu di atasi dengan memperbaiki 

pola kesehatan jasmani. 

2. Penyakit yang disebabkan karena sifat rakus dan serakah akan ilmu. 

Seperti berguru keberbagai tempat atau orang yang dianggap sebagai 

“orang pintar” dengan maksud agar dapat menambah kesaktian, 

kekayaan, memikat lawan jenis, karir melunjak dan lainnya. Sakit jenis 

ini termasuk dalam jenis penyakit rohani dan diatasi pula dengan hidup 

sehat rohani. 

3. Penyakit karena keturunan (genetika). Terkait penyakit satu ini para ahli 

kesehatan belum mampu memberikan alasan spesifik terkait sebab 

munculnya penyakit keturunan (genetika). Penyakit jenis ini berkaitan 

dengan belum selesainya tugas-tugas dari tuhan kepada para leluhur, 

sehingga menjadi pengingat untuk menyelesaikan tugas-tugas tersebut. 

Penyakit ini hanya bisa diatasi dengan perilaku hidup yang sehat dan 

iman yang baik. 

4. Sakit yang muncul karena tidak selesainya tugas secara pribadi. Sakit 

jenis ini adalah pesan dari Tuhan bahwa apa terdapat kesalahan yang 

perlu dibenahi tentang suatu hal yang pernah dilakukan. 

Sedangkan terkait penyakit hati (jiwa) seseorang secara umum memiliki dua 

bentuk, yakni penyakit syahwat dan penyakit syubhat. Dijelaskan oleh Abdul Akhir 

 
39 Andi Muflih, “Pengobatan Dalam Islam”, Tesis, (Pascasarjana: UIN Alauddin Makassar, 

2013), h. 73. 
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Hammad al-Ghunaimi dalam bukunya Tahdzib Syarh Ath-Thahawiyah bahwa 

penyakit syubhat merupakan kondisi yang lebih berbahaya dari pada penyakit 

syahwat, karena penyakit syahwat akan sembuh apabila seseorang telah 

melampiaskannya. Namun penyakit syubhat tidak bisa sembuh jika bukan karena 

rahmat Allah swt. 

Jika penyakit fisik bisa diatasi dengan konsultasi kepada dokter, atau 

pengobatan tradisional seperti tukang pijat dan sebagainya serta dengan berbagai 

penanganan seperti pemberian obat-obatan, terapi atau operasi. Namun lain hal 

ketika penyakit hati (jiwa, rohani) seperti sifat sombong, angkuh, rakus, kejam, 

bakhil, kikir, dendam, iri hati dan sebagainya. penyakit-penyakit tersebut tidak 

mampu disembuhkan hanya dengan konsultasi kepada dokter, bahkan ilmu 

kedokteran pun tidak bisa menjawab hal tersebut. Orang yang terjangkit penyakit-

penyakit hati tersebut secara nampak terlihat sehat fisik, bahkan ia sama sekali tidak 

merasa dirinya sakit. Akan tetapi dampak yang ditimbulkan adalah kepada orang 

lain, sebutlah beberapa tokoh yang disebutkan al-Qur’an sebagai pengidap penyakit 

tersebut seperti Raja Namrud, Fir’aun, Abu Lahab, Abu Jahal, Qarun, dan lainnya. 

Orang-orang tersebut memberikan keresahan yang amat besar kepada orang-orang 

lain dimasanya.40 

Adapun dalam pandangan medis, secara umum klasifikasi penyakit ada dua, 

yakni penyakit tidak menular dan menular. 

1. Penyakit tidak menular (PTM) 

Penyakit Tidak Menular (PTM) adalah jenis penyakit yang diyakini tidak 

dapat tertular atau tersebar kepada orang lain, sehingga tidak menjadi suatu 

 
40 Lihat, Abdul Akhir Hammad Al-Ghunaimi, Tahdzib Syarh Ath-Thahawiyah:Dasar-

dasar Aqidah Menurut Ulama Salaf, terj. Abu Umar Basyir Al-Medani, (Cet.I;Solo:Pustaka At-

Tibyan, 1999), h. 264-266. Terdapat pula di, Muḥammad bin Abī Bakr Ibn al-Qayyim, al-Ṭibb al-

Nabawī, h. 11-12. 
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ancaman atau keresahan bagi orang lain. PTM menjadi hal yang pokok 

permasalahan di beberapa negara berkembang dan negara industri. WHO (World 

Health Organization) telah melaporkan bahwa terdapat lima penyakit tidak menular 

di Asia Tenggara dengan tinggal kesakitan dan kematian yang tinggi, yaitu penyakit 

jantung (Kardiovaskuler), DM (Diabetes Melitus), Kanker, penyakit pernafasan, 

serta penyakit karena kecelakaan.41 Beberapa hal yang dianggap memiliki 

keterkaitan dengan munculnya penyakit tidak menular yakni; Tembakau, alkohol, 

kolesterol, hipertensi, diet, obesitas, aktivitas, stress, pekerjaan, lingkungan 

masyarakat sekitar.42 

2. Penyakit menular 

Menurut Natoadmodjo, Penyakit menular adalah penyakit yang bisa tertular 

atau tesebar dari satu orang ke orang lain, baik penularannya terjadi secara langsung 

ataupun dengan perantara. Penyakit menular disebabkan oleh proses transimisi zat 

beracun suatu organisme dari satu orang kepada orang lain. Penularan penyakit 

menular bersumber dari bebrapa hal, seperti; penderita, pembawa kuman, binatang 

sakit, dan tumbuhan/benda.43 

Penyebaran penyakit ini terjadi dengan beberapa cara, diantaranya kontak 

langsung, dengan udara, makanan/minuman, vektor (organisme seperti binatang 

pembawa penyakit seperti nyamuk), kondisi penderita. Tertularnya penyakit 

kepada orang lain disebabkan karena kondisi tubuh (imunitas) seseorang yang 

lemah. Kondisi tersebut terdiri dari keadaan umum seperti kekebalan, status gizi, 

keturunan, cara keluar dan cara masuk sumber.44 

 
41 Irwan, Epidemiologi Penyakit Tidak Menular, (Cet.I;Yogyakarta:Deepublish, 2016), h. 

7. 
42  Irwan, Epidemiologi Penyakit Tidak Menular,h.  12. 
43 Irwan, Epidemiologi Penyakit Menular, h. 3. 
44 Irwan, Epidemiologi Penyakit Menular, h. 8. 
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Sejarah Islam mencatat bahwa terdapat lima kejadian munculnya penyakit 

menular atau ṭā’ūn yang pernah terjadi dan membuat banyak korban berjatuhan. 

Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitabnya Badzlu al-Mā’ūn fī al-Faḍli al-Ṭā’ūn 

disebutkan beberapa penyakit menular atau Ṭā’ūn.45 Pertama, wabah yang pernah 

terjadi di masa Rasulullah saw. di Madinah pada tahun ke 6 Hijriah, wabah tersebut 

sering disebut dengan Ṭā’ūn Syirawaih. Sebagian ulama mengatakan bahwa 

kondisi saat inilah menjadi sebab banyaknya hadis-hadis muncul dari lisan 

Rasulullah saw. Kedua, dimasa kepemimpinan Umar bin Khattan pernah terjadi 

penyebaran wabah yang disebut sebagai Ṭā’ūn ‘Amawas, wabah ini muncul di 

wilayah Syam pada tahun ke 16 H.46 Tercatat bahwa wabah tersebut memakan 

korban puluhan ribu jiwa umat Islam termasuk gubernur Syam pada saat itu yakni 

Abu Ubaidah Ibnu al-Jarrah, serta para sahabat seperti Muadz bin jabal, Yazid bin 

abi Sufyan, Suhail bin Amr dan beberapa sahabat lainnya. Ketiga, wabah yang 

terjadi di masa Ibnu Zubair yang disebut dengan Ṭā’ūn Jarif, wabah tersebut terjadi 

pada bulan syawwal serta sekitar 7.000 korban jiwa berguguran per hari, termasuk 

dari korban wabah ini adalah putra dari Anas bin Malik dan ‘Abdurrahman bin Abi 

Bakar. Keempat, suatu wabah yang menyerang mayoritas para gadis yaitu Ṭā’ūn 

Fatayat, terjadi pada bulan Syawal tahun ke-87 H. Kelima, wabah yang terjadi 

dengan mayoritas korbannya adalah para pejabat-pejabat berkeduduan tinggi, 

wabah ini disebut dengan Ṭā’ūn al-Asyraf dan terjadi pada bulan rajab sampai bulan 

Ramadhan tahun 131 H.47 

 
45 al-Hāfiẓ Aḥmad bin ‘Ali bin Ḥajar al-Aṡqalānī, Baẓli al-Mā’ūn fī al-Faḍli al-Ṭā’ūn (t.c; 

Riyadh: Dār al- ‘Āsimah, 752 H), h. 5. 
46 Muhammad Rasyid Ridho, “Wabah Penyakit Menular Dalam Sejarah Islam Dan 

Relevansinya Dengan Covid-19”, JUSPI (Jurnal Sejarah Peradaban Islam), Vol 4 No 1 (2020), 25  

DOI: 10.30829/juspi.v4i1.7786 
47 Zuhron Arofi, “Optimis Di Tengah Pandemi: Cara Rasulullah Menyelesaikan Masalah 

Pandemi”, Community Empowerment, Vol 6 No 1 (2021),h.  91–98, https://doi.org/10.31603/ 

ce.4417 

https://doi.org/10.31603/%20ce.4417
https://doi.org/10.31603/%20ce.4417
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Adapun dalam catatan penyakit menular yang pernah terjadi di Indonesia 

adalah sebagai berikut: 

1. Cacar. Terjadi di tahun 1948. Pencegahan penyakit ini dilakukan dengan 

menerapkan pencacaran massal, kemudian pada tahun 1972 penyakit ini 

berhasil dibasmi dan Indonesia dinyatakan bebas cacar oleh WHO pada 

tahun 1974. 

2. Malaria atau plasmodium malariae. Terjadi tahun 1882 dan disebabkan 

karena media penularan nyamuk. Berbagai usaha telah dilakukan sejak 

tahun 1911 untuk memberantas penyakit ini seperti menggunakan asap 

untuk membasmi nyamuk dewasa, mencegah berkembangnya jencik, 

menggunakan kelambu dan lainnya. Akan tetapi sampai saat ini, penyakit 

tersebut selalu menjadi momok menakutkan bagi masyarakat sehingga 

secara terus menerus dilakukan segala upaya pencegahan. 

3. Demam berdarah (DBD), penyakit ini muncul pertama kali pada tahun 

1998. Sekitar 72.133 kasus penyakit tersebut setiap tahunnya dan sekitar 

1.414 kematian yang diakibatkan. Sampai sekarang penyakit DBD ini masih 

selalu terjadi utamanya pada peralihan musim (pancaroba). 

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

1911 dan menyebar kebeberapa daerah lainnya. Penyakit ini diduga 

disebabkan melalui penyebaran dengan media kapal-kapal penyangkut 

beras karena adanya tikus-tikus yang terjangkit penyakit pes. 

5. Penyakit kolera, penyakit tersebut terlacak pertama kali ditahun 1821. 

Walaupun vaksin telah ditemukan, namun penyakit kolera ini masih sering 

muncul di Indonesia sampai tahun 2003. 
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6. Flu burung, muncul di Indonesia pada tahun 2003 yang disebabkan karena 

adanya virus influenza tipe A (varian H5N1). Penyakit ini menyebar melalui 

udara, unggas ke unggas, dan unggas ke manusia. 

7. SARS (severe acute respiratory syndrome), penyebab penyakit ini adalah 

coronavirus dan muncul dari Guangdong pada bulan November 2002, April 

2003. 

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

9. Flu babi (swine flu), muncul pertama kali pada tahun 2009 di Amerika 

Serikat dan disebabkan karena virus influenza H1N1 varian baru.48 

10. Dan yang terakhir adalah COVID-19. 

Dari klasifikasi penyakit di atas dapat dipahami bahwa terdapat perbedaan 

secara spesifik antara pandangan Islam dan medis. Perbedaan tersebut ditekankan 

pada aspek penyakit hati yakni merupakan pandangan dari Islam. Agama Islam 

memandangan bahwa hati merupakan salah satu sumber dari penyakit seseorang. 

Namun hati dalam hal ini bukan menurut defenisi medis yakni sebagai salah satu 

organ dalam manusia melainkan bermakna rūh, atau fu’ād yakni penentu sifat-sifat 

seseorang. Beberapa jenis penyakit hati disebutkan seperti, sombong, iri hati, hasad 

dan sebagainya. Serta penyakit ini tidak dapat disembuhkan hanya dengan sentuhan 

medis, namun dengan sentuhan spiritual agama. 

Dalam penelitian ini, peneliti terfokus pada penyakit fisik sebagai mana 

yang tersebut di atas karena peneliti menganggap bahwa apabila menyentuh pada 

ranah penyakit hati maka hal tersebut merupakan ruang lingkup dari ilmu tasawuf 

yang sangat rumit untuk dicerna hanya dengan mengandalkan logika semata. 

 

 
48 Edwin Jonathan, “Sebelum Covid-19, penyakit ini pernah mewabah di Indonesia”, rilis 

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

mewabah-di-indonesia (Diakses pada, 11 September 2023-00.03) 

https://linksehat.com/artikel/sebelum-covid-19-penyakit-ini-pernah-mewabah-di-indonesia
https://linksehat.com/artikel/sebelum-covid-19-penyakit-ini-pernah-mewabah-di-indonesia
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C. Hakikat Pengobatan dalam Islam 

a. Pencegahan penyakit 

Pencegahan penyakit adalah metode yang dilakukan dalam pelayanan 

kesehatan yang biasanya kurang diminati di beberapa kalangan medis dalam 

menjalankan profesi sehari-hari. Hal tersebut menjadi hal wajar karena bentuk 

pelayanan kesehatan masih cenderung memfokuskan kepada tidakan kuratif yang 

berdasar pada keluhan dan permintaan penderita sendiri. Faktanya pelayanan 

kuratif secara langsung dapat memberikan dampak yang nyata dalam 

penyembuhan, sehingga penderita merasakan efek kesembuhan dari hasil 

pengobatan tersebut. Namun pada dasarnya ketika seseorang jatuh sakit maka ia 

telah berada pada posisi dari proses yang sudah lanjut, yang seharusnya sejak awal 

dapat dihindari jika melakukan sebuah pencegahan. Tiap profesi medis perlu 

meningkatkan motivasi bahwa “Prevebtion is better than cure”. 

Pencegahan dalam lingkup luas tidak hanya dibatasi kepada objek seseorang 

yang masih sehat, namun juga terhadap penderita yang sedang dalam kondisi sakit. 

Sebagaimana terkait batasan “pencegahan” adalah “the act of keeping from 

happening”, yaitu sebuah langkah dengan maksud menjaga agar tidak terjadi 

sesuatu atau dengan kata lain jangan sampai terlanjut parah.49 

Berdasarkan penjelasan sebelumnya bahwa penyakit dapat dibagi menjadi 

dua macam, yakni penyakit tidak menular dan penyakit menular. Namun, dalam 

pencegahannya secara umum memiliki langkah yang sama50, adapun penjelasannya 

sebagaimana berikut: 

Dalam penelitian ini, penulis akan memaparkan pandangan para ahli 

kesehatan terkait upaya pencegahan epidemiologi penyakit menular. Pertama, 

 
49 Hariyono Suyitno, “Peranan Pencegahan Penyakit dalam Peningkatan Tumbuh Kembang 

Anak”, (Pidato Pengukuhan Guru Besar, Semarang: Universitas Diponegoro, 1989), h. 2. 
50 Irwan, Epidemiologi Penyakit Menular, h. 63. 
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menurut Irwan dalam bukunya Epidemiologi Penyakit Tidak Menular menjabarkan 

bahwa terdapat 4 tindakan yang dapat dilakukan:51 

1) Pencegahan Primordial52 

Merupakan usaha dalam memberikan keadaan kepada masyarakat 

dengan maksud agar penyakit tidak bisa berkembang karena tidak 

adanya peluang dan dukungan dari kebiasaan, pola hidup serta keadaan 

lainnya yang menjadi risiko muunculnya suatu penyakit. Contoh: 

menarasikan kalimat prakondisi agar masyarakat dapat memahami 

bahwa merokok adalah kebiasaan buruk yang tidak baik bagi kesehatan. 

2) Pencegahan level pertama 

a) Promosi kesehatan masyarakat: Kampanye kesadaran masyarakat, 

promosi pendidikan kesehatan masyarakat. 

b) Pencegahan Khusus: Pencegahan keterpaparan, pemberian 

kemoperhensif 

3) Pencegahan level kedua 

a) Diagnosis dini, misalnya dengan screening. 

b) Pengobatan, misalnya dengan kemoterapi atau pembedahan 

4) Pencegahan level ketiga yakni dengan rehabilitasi. 

Kedua, teori pencegahan penyakit yang dikemukakan oleh Hariyono 

Suyitno yakni dengan membagi tiga tingat pencegahan, yakni 1) Pencegahan 

Primer, 2) Sekunder dan 3) Tersier. Adapun penjelasannya sebagai berikut:53 

 
51 Irwan, Epidemiologi Penyakit Tidak Menular, (Cet.I;Yogyakarta: Deepublish, 2016), h. 

13-14. Pada sumber yang lain juga memiliki penjelasan sama namun diksi kata berbeda, yakni 1) 

Masa Sebelum sakit, 2) Masa sakit. Lihat, Irwan, Epidemiologi Penyakit Menular, h. 63. 
52 Primordialisme adalah suatu sikap memegang teguh hal-hal yang dibawa sejak kecil, 

baik tradisi, adat istiadat, kepercayaan, dan segala sesuatu yang ada di lingkungan. 
53 Hariyono Suyitno, “Peranan Pencegahan Penyakit dalam Peningkatan Tumbuh Kembang 

Anak”, h. 3. Lihat juga penjelasan senada, Moh. Guntur Nangi, Fitri Yanti, Sari Arie Lestari, Dasar 

Epidemiologi, (Cet.I;Yogyakarta:Deepublish, 2019), h. 34-37. 
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1) Pencegahan primer (primary prevention), merupakan level awal dalam 

upaya pencegahan yakni dengan menghindari atau mengatasi sebab-

sebab risiko penyakit muncul, seperti; melakukan imunisasi terhadap 

penyakit menular, menganjurkan masyarakat berhenti merokok, 

memakai helm ketika mengendarai sepeda motor. 

2) Pencegahan sekunder (secondary prevention), merupakan level 

pencegahan dengan melakukan pendeteksian dini terhadap penyakit 

sebelum munculnya gejala-gejala khusus, sehingga pengobatan dini 

masih mampu menghentikan perjalanan penyakit lebih lanjut. 

3) Pencegahan tersier (tertiary prevention), merupakan level pencegahan 

dengan tindakan klinis dengan maksud agar kerusakan yang lebih parah 

dapat teratasi. 

Efrida Warganegara dan Nida Nabilah Nur dalam jurnalnya menjelaskan, 

bahwa dalam upaya pencegahan penyakit tidak menular (PTM) terdapat beberapa 

hal yang perlu dibangun melalui kesadaran individu dan intervensi sosial, yakni 

dengan membiasakan pola hidup sehat seperti dengan tidak merokok, 

mengkonsumsi sayur dan buah, membatasi konsumsi garam, gula dan lemak, 

melakukan aktifitas fisik minimal 30 menit perhari, tidak mengkonsumsi alkohol 

dan mengontrol stress.54 

Berdasarkan paparan di atas terkait beberapa langkah dalam upaya 

pencegahan penyakit tidak menular dan menular pada dasarnya memiliki subtansi 

yang sama, yakni dengan menerapkan langkah tersebut sesuai keadaan yang terjadi, 

seperti apabila belum tergambar penyakit yang muncul maka yang dilakukan adalah 

langkah level pertama yakni dengan orasi kesehatan kepada masyarakat dengan 

 
54 Efrida Warganegara, Nida Nabilah Nur, “Faktor Resiko Perilaku Penyakit Tidak 

Menular”. Majority, Vol 5 No 2 (2016): h. 90-91. https://juke.kedokteran.unila.ac.id/index.php/ 

majority/article/view/1082/922 (Diakses pada 12 April 2023 – 01.15 Wita) 

https://juke.kedokteran.unila.ac.id/index.php/%20majority/article/view/1082/922
https://juke.kedokteran.unila.ac.id/index.php/%20majority/article/view/1082/922
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berbagai kebijakan-kebijakan pemerintah. Apabila penyakit sudah muncul maka 

selanjutnya dengan menerapkan langkah level kedua, begitu seterusnya. 

Dalam penelitian ini, peneliti tidak akan telalu fokus membahas langkah 

pencegahan secara spesifik, namun dengan memaparkan secara umum pencegahan 

yang diajarkan oleh Rasulullah saw. karena hadis-hadis Nabi saw. pada umumnya 

hanya menjelaskan pencegahan secara umum, adapun spesifikasinya selanjutnya 

diserahkan kepada ilmu sains. 

b. Pengobatan 

Sebelum agama Islam datang, pengobatan telah dikenal oleh umat manusia. 

Bahkan usaha pencegahan serta pengobatan dilakukan sejak terjadi penyebaran 

penyakit.55 Sejak ratusan tahun sebelum kelahiran Nabi Isa a.s, bangsa Yunani kuno 

telah melakukan pengobatan, kemudian pada zaman Isa a.s dikenal sebagai masa 

yang benyak ahli pengobatan muncul. Oleh karena itu, sebuah mukjizat dari Isa a.s 

adalah kemampuannya dalam mengobati, terutama kepada orang buta dan sakit 

kulit.56 

Sebagai pembawa risalah Islam, Rasulullah saw. paham tentang isi 

kandungan al-Qur’an. Aspek kesehatan merupakan hal yang tidak luput dari ajaran-

ajarannya kepada umat Islam terutama dalam perihal pengobatan. Segala perbuatan 

Nabi saw. yang menyinggung masalah pengobatan tidak luput dari perhatian 

berbagai ilmuan dan ulama sehingga memunculkan istilah al-ṭibb al-nabawī atau 

pengobatan ala nabi. Pengoabatan dengan teknik Nabi merupakan suatu model 

sendiri yang bersumber dari wahyu dan tentunya hal inilah yang menjadi titik 

pembeda dengan pengobatan modern. Rasulullah mengajarkan pemakaian 

 
55 A. Syamsuni, Ilmu Resep, (Jakarta:EGC, 2006), h. 2. 
56 Beberapa mukjizat Nabi Isa a.s dijelaskan dalam al-Qur’an, seperti QS. Ali Imran/3:49, 

QS. Al-Maidah/5:110. Lihat juga al-Sayyid al-Jumaīlī, al-I‘jāz al-Ṭibbī fī al-Qur’ān, (Beirūt:Dār 

wa Maktabah al-Hilāl, 1990), h. 26. 
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beberapa jenis obat dari tumbuhan dan lainnya.57 Selain itu juga mengajarkan 

tentang doa-doa serta kadang kala memberikan cotoh pola hidup terkait dengan 

kesehatan manusia.  

Pengobatan dalam ungkapan al-Qur’an tidak sedetail penjelasan pada 

pengobatan modern dewasa ini (medis). Alasannya karena al-Qur’an turun sebaga 

hudan (petunjuk) bagi manusia bukan sebagai kitab pengobatan atau kitab 

kedokteran. Namun isi dalam al-Qur’an tidak luput dalam menjelaskan tentang 

pengobatan baik tersurat ataupun tersirat sebagai pengingat kepada manusia untuk 

menjaga kesehatannya.58 

Terdapat beberapa istilah atau term-term yang kadang didapatkan serta 

merujuk kepada makna pengobatan, seperti al-dawā’, al-‘ilāj, al-ṭibb dan al-syifā’. 

Setiap kata tersebut memiliki makna yang mirip. Namun dari keempat kata tersebut, 

al-Qur’an selalu memakai kata syifā’. Sedangkan ketiga term lainnya hanya dapat 

didapatkan pada hadis-hadis dan buku atau kitab-kitab lainnya. Pada hadis Nabi 

saw. kata dawā’ merupakan kata yang paling banyak ia gunakan selain kata al-

ṭibb.59  

Makna pengobatan dalam al-Qur’an tidak hanya merujuk kepada kondisi 

sakit secara fisik saja atau yang dikenal dalam dunia medis dan penyakit yang 

berkaitan dengan kejiwaan, melainkan memiliki kandungan luas terutama apabila 

berbicara dalam konteks penggunaan kata al-syifā’ . Maka terkait hal tersebut, 

sebelum pengobatan secara kuratif dilakukan, maka Allah swt. melalui al-Qur’an 

lebih dini memberikan peringatan tentang sesuatu yang menjadi penyebab 

gangguan kesehatan. Terganggunya kesehatan dapat terjadi tergantung pada 

kondisi fisik dan hati (jiwa) seseorang sebagaimana ungkapan Mutawalli al-

 
57 Seperti jitan hitam dan madu.  
58Ruslan, Tafsir Pengobatan:Wawasan al-Qur’an tentang Pengobatan, 

(Cet.I;Makassar:Alauddin University Press, 2015), h. 47. 
59 Ruslan, Tafsir Pengobatan:Wawasan al-Qur’an tentang Pengobatan, h. 47-48. 
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Sya’rawi. Maka menurutnya, seorang dokter atau ahli pengobatan penting untuk 

mengetahui asal muasal atau sebab-sebab terjadinya penyakit.60 

Ruslan dalam bukunya “Tafsir Pengobatan” menyebutkan term-term 

pengobatan dalam al-Qur’an yakni; al-Syifā’,  

1. al-Syifā’ 

Kata syifā’ dari segi bahasa, adalah bentuk masdar dengan wazn (pola) 

fi‘ālan . Kata kerjanya adalah syafā’ yang tersusun dari huruf syīn, fa, dan huruf 

mu‘tal yā, dan mengarah kepada makna mendekati atau menghampiri sesuatu   ُّيدَُل

افِ  شَْْ
ِ
الَّْ ءِ (علَََّ  ْ الشََّّ  ’Ibnu Faris menambahkan bahwa diksi kata al-syifā 61 .(  علَََّ 

dipakai karena menghampiri kalahkan penyakit ( ِفَاءُ شِفَاءا لِغَلبََتِهِ لِلْمَرَض  62.(وَسُ ِيَ الش ِ

Adapun Ibnu Manzur memahami makna al-syifā’ sebagai sinonim dari kata 

dawā’, yakni segala yang dapat melepaskan seseorang dari penyakit(  ُيبُِئ مَا  وَهُوَ 

قَم السَّ  atau dengan kata lain, obat atau penawar.63 Terdapat satu riwayat ( مِنَ 

dilaporkan oleh Imam al-Bukhari yang memakai kata al-syifā’ dengan maksud 

“melepaskan dari penyakit” atau kembalinya kesehatan. 

ا أوَْ  ذَا أتَََ مَرِيضا
ِ
، كََنَ ا َ ِ صَلََّّ اُلله علَيَْهِ وَسَلََّّ ُ عَنْهاَ: أَنَّ رَسُولَ اللََّّ أتَُِِ بِهِ،    عَنْ عاَئشَِةَ رَضَِِ اللََّّ

لََّّ  
ِ
افِِ، لََّ شِفَاءَ ا ا قاَلَ: »أذَْهِبِ البَاسَ رَبَّ النَّاسِ، اشْفِ وَأنَتَْ الشَّ  64شِفَاؤُكَ، شِفَاءا لََّ يغُاَدِرُ سَقَما

Artinya; 

Dari ‘Āisyah r.a.: Sesungguhnya Nabi saw. pernah memohonkan 
perlindungan sebagian keluarganya, ia menyapunya dengan tangan 
kanannya sambil berdoa: “ Ya Allah, Tuhan manusia hilangkanlah 
kekhawatiran, sembuhkanlah, Engkaulah Maha Penyembuh, tiada 

 
60 Ruslan, Tafsir Pengobatan:Wawasan al-Qur’an tentang Pengobatan, h. 51-52. 
61 Aḥmad bin Fāris bin Zakariyyā’ al-Quzainī al-Rāzī, Mu‘jam Maqāyīs al-Lugah, Juz 3, 

h. 199. 
62 Aḥmad bin Fāris bin Zakariyyā’ al-Quzainī al-Rāzī, Mu‘jam Maqāyīs al-Lugah, Juz 3, 

h. 199. 
63 Ibn Manzūr, Lisān al-Arab, Juz 14, h. 436.  
64 Muḥammad bin Ismā‘īl Abū ‘Abdillāh al-Bukhārī al-Ja’fī, al-Jāmi‘ al-Musnad al-Ṣaḥīḥ 

al-Mukhtaṣar min Umūr Rasūlullāh Ṣallallahu ‘Alaihi wa Sallam wa Sunnatih – Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, 

Juz 7, h. 121. 
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kesembuhan kecuali kesembuhan dari-Mu, kesembuhan yang tidak 
meninggalkan penyakit. 

Selain penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa diksi kata syifā’ tidak hanya 

terkait penyakit fisik, melainkan juga mencakup tentang pembebasan bentuk 

kekurangan atau kesulitan yang dialami manusia. Hal tersebut dapat ditemukan 

gambarannya di salah satu matan hadis riwayat Ibnu Majah ( ُؤَال ِ السُّ  obat dari (شِفاَءَ الْعِي 

ketidak tahuan adalah dengan bertanya.65 Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa 

kata syifā’ menunjukkan makna pengobatan yang bersifat umum, yakni tidak 

terbatas pada penyakit tertentu saja baik fisik ataupun non fisik. Maka makna 

pengobatan dalam konteks al-Qur’an dapat dipahami sebagai bentuk simbolik atau 

majazi. 

2. Al-Bar’u 

Kata al-Bar’u secara bahasa bermakna menjauhkan dari sesuatu dan selamat 

dari penyakit. Kata ini kadang disebutkan dalam al-Qur’an dalam banyak maksud, 

yaitu menyembuhkan, melepaskan atau membebaskan, dan suci. Al-Qur’an 

memakai kata ini dengan ragam derivasinya sebanyak 31 kali. Makna al-bar’u 

dalam konteks menyembuhkan dapat ditemukan pada beberapa ayat yakni ketika 

dipertemukan dengan sesuatu yang dianggap penyakit, seperti QS. Ali Imran/3:49 

dan QS. al-Ma’idah/5:110: 

نّ ِ قدَۡ جِئۡتُكُم بِ 
َ
نِ  وَرسَُولَا إلَََِٰ بنَِِٓ إسَِٰۡٓءيِلَ أ يِن كَهَيۡ ٔ ٔاَيةَٖ م  ِ نَِ ٱلط  خۡلُقُ لَكُم م 

َ
ٓ أ نّ ِ
َ
ب كُِمۡ أ ٔ َٔةِ  ره

بإِِ  ٱلمَۡوۡتَََٰ  حَِۡ 
ُ
وَأ برَۡصَ 

َ
وَٱلۡۡ كۡمَهَ 

َ
ٱلۡۡ برۡئُِ 

ُ
وَأ  ِٞۖ ٱللَّه بإِذِۡنِ  َۢا  طَيَۡۡ فَيكَُونُ  فِيهِ  نفُخُ 

َ
فَأ يِۡۡ  ِۖٞ  ٱلطه ٱللَّه ذۡنِ 

َٰلكَِ لَأٓيةَا لهكُمۡ إنِ كُنتُ  خِرُونَ فِِ بُيُوتكُِمۡۚۡ إنِه فِِ ذَ كُلُونَ وَمَا تدَه
ۡ
نبَ ئِكُُم بمَِا تأَ

ُ
ؤۡمِنيَِن   وَأ  م مُّ

Terjemahnya; 

Dan (sebagai) Rasul kepada Bani Israil (yang berkata kepada mereka): 
“sesungguhnya aku telah datang kepadamu dengan membawa sesuatu 
tanda (mukjizat) dari Tuhanmu, yaitu aku membuat untuk kamu dari tanah 

 
65 Ibn Mājah Abū ‘Abdillāh Muḥammad bin Yazīd al-Qazwainī, Sunan Ibn Mājah, Juz 1 

(t.t: Dār Iḥyā’ al-Kitāb al-‘Arabī, t.th), h. 189. 
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berbentuk burung; kemudian aku meniupnya, maka ia menjadi seekor 
burung dengan seizin Allah; dan aku menyembuhkan orang-orang buta 
sejak dari lahirnya dan orang yang berpenyakit sopak; dan aku 
menghidupkan orang mati dengan seizin Allah; dan aku kabarkan 
kepadamu apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumahmu. 
Sesungguhnya pada yang demikian itu adalah suatu tanda (kebenaran 
kerasulanku) bagimu, jika kamu sungguh-sungguh beriman.66 

يهدتُّكَ برُِوحِ ٱلقُۡدُسِ   \
َ
تكَِ إذِۡ أ َٰ وََٰلَِِ ُ يََٰعِيسََ ٱبۡنَ مَرۡيَمَ ٱذۡكُرۡ نعِۡمَتِِ عَلَيۡكَ وَعََلَ  تكَُل مُِ  إذِۡ قاَلَ ٱللَّه

تََۡ  ۖٞ وَإِذۡ  نجِيلَ وَٱلِۡۡ َٰةَ  وَٱلتهوۡرَى وَٱلۡۡكِۡمَةَ  ٱلكِۡتََٰبَ  مۡتكَُ 
عَله ۖٞ وَإِذۡ  وَكَهۡلٗا ٱلمَۡهۡدِ  فِِ  يِن  ٱلنهاسَ  ِ ٱلط  منَِ  لُقُ 

برَۡصَ بإِذِۡنِّۖ وَإِذۡ كَهَۡ 
َ
كۡمَهَ وَٱلۡۡ

َ
َۢا بإِذِۡنِّۖ وَتبُۡۡئُِ ٱلۡۡ يِۡۡ بإِذِۡنِّ فَتَنفُخُ فِيهَا فَتكَُونُ طَيَۡۡ  تَُۡرِجُ  ٔ َٔةِ ٱلطه

يِنَ كَفَرُواْ مِنۡهُمۡ إنِۡ هََٰذَآ  ٱلمَۡوۡتَََٰ بإِذِۡنِّۖ وَإِذۡ كَفَفۡتُ بنَِِٓ إسَِٰۡٓءيِلَ عَنكَ إذِۡ جِئۡتَهُم بٱِلَۡۡي نََِٰ  تِ فَقَالَ ٱلِه
بيِٞن     إلَِه سِحۡرٞ مُّ

Terjemahnya; 

(Ingatlah), ketika Allah mengatakan: “Hai „Isa putra Maryam, ingatlah 

nikmatku kepadamu dan kepada ibumu di waktu Aku menguatkan kamu 

dengan ruhul qudus. Kamu dapat berbicara dengan manusia di waktu 

masih dalam buaian dan sesudah dewasa; dan (ingatlah) di waktu Aku 

mengajar kamu menulis, hikmah, taurat dan injil, dan ingatlah pula di 

waktu kamu membentuk dari tanah (suatu bentuk) yang serupa burung 

dengan seizin-Ku, kemudian kamu meniup padanya, lalu bentuk itu 

menjadi burung (yang sebenarnya) dengan seizin-Ku . Dan (ingatlah), 

waktu kamu menyembuhkan orang yang buta sejak dalam kandungan ibu 

dan orang yang berpenyakit sopak dengan seizin-Ku, dan (ingatlah) di 

waktu kamu mengeluarkan orang mati dari kubur (menjadi hidup) dengan 

seizin-Ku, dan (ingatlah) di waktu Aku menghalangi Bani Israil (dari 

keinginan mereka membunuh kamu) di kala kamu mengemukakan kepada 

mereka keterangan-keterangan yang nyata, lalu orang-orang kafir di antara 

mereka berkata: “Ini tidak lain melainkan sihir yang nyata.67 

Ayat tersebut menceritakan terkait kisah Nabi Isa a.s dan pembuktian 

mukjizatnya. Ia diutus kepada Bani Israil yang notabenenya mereka sangat ulet 

dalam bidang pengobatan dan penyembuhan. Maka mukjizat yang diberikan 

 
66 Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Kemenag RI, al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 74. 
67 Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Kemenag RI, al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 

169-170. 
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kepada Nabi Isa a.s adalah juga menyembuhkan seseorang, bahkan titik puncak 

mukjizat dari Nya kepada Isa adalah ketika ia mampu menghidupkan orang mati. 

Salah satu hal menarik untuk diamati ketika mendapatkan term al-bar’u 

dalam konteks penyembuhan, yakni penyandingannya dengan kata “bi iżnillāh” 

atau “bi iżnī”. Hal tersebut menunjukkan bahwa penyembuhan yang dilakukan Isa 

a.s. tidak karena keuletan serta kepintarannyya saja, melainkan terdapat keterlibatan 

kehendak Tuhan sehingga kesembuhan itu terwujud. Segala keuletan Isa a.s ketika 

mengobati disebabkan karena kemukjizatan yang diberikan Allah swt. padanya.68 

Maka dapat disimpulkan bahwa penyembuhan dalam konteks kata al-bar’u, pada 

dasarnya merupakan hal yang sangat luar biasa dan terjadi karena izin Allah swt. 

3. Raqā 

QS. al-Qiyamah/75:26-27, merupakan dasar penggunaan term ini berikut 

firman-Nya; 

َاقَِِ   ٓ إذِاَ بلََغَتِ ٱلتَّه  ٢٧وَقِيلَ مَنۜۡۡ رَاقٖ   ٢٦كََلّه

Secara bahasa. Kata raqā’ mengandung tiga makna; al-ṣu’ūd (naik), ‘ūżatun 

(perlindungan), dan sedikit tanah.69 Terdapat lima ayat yang menyebutkan term 

seakar70, secara umum kata tersebut dimaknai dengan “naik” kecuali pada ayat 

dalam QS. al-Qiyamah/75:27 yang berarti “yang menyembuhkan”. Dari segi 

munasabah ayat, ketika melihat ayat sebelumnya terdapat pembahasan tentang dua 

kelompok manusia di akhirat. 

Dua golongan di akhirat itu adalah orang mukmin yang bermuka cerah serta 

orang kafir dengan wajah yang muram karena takut akan siksa Allah swt. Pada ayat 

tersebut juga jelas menggambarkan keadaan orang kafir yang sedang menemui 

 
68 Ruslan, Tafsir Pengobatan:Wawasan al-Qur’an tentang Pengobatan, h. 98. 
69 Aḥmad bin Fāris bin Zakariyyā’ al-Quzainī al-Rāzī, Mu‘jam Maqāyīs al-Lugah, Juz 3, 

h. 396. 
70 QS. al-Isrā’/17:93, QS. Sad/38:10, QS.al-Qiyāmah/75:26 dan 27/ 
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ajalnya bahwa ia akan berpisah dengan dunia dan akan dibawa menghadap kepada 

Allah swt. ayat ini juga memberikan gambaran kebingungan sanak saudara atau 

famili orang yang sedang sakratul dengan suasana hati bertanya-tanya, “siapakah 

yang dapat menyembuhkan?”, kegelisahan itu berlanjut sampai terfikir bahwa 

dokter mana yang dapat menyembuhkan dia dari sakitnya. Maka beberapa usaha 

pengobatan telah dilakukan, namun orang harus yakin bahwa ketika ajar sudah tiba, 

tak satupun manusia dapat luput darinya.71 

Ketika kembali berdasar pada kata awal lainnya, yaitu bermakna ‘ūzatun 

(perlindungan), maka dikenal sebuah istilah yakni ‘ruqyah’ atau dalam konteks 

penyebutan orang di Indonesia umumnya menyebut dengan ‘rukiah’ sebagai 

langkah untuk memohon perlindungan. Selanjutnya rukiah pun diperkenalkan 

sebagai jampi-jampi. 

Pada zaman Rasulullah saw. sahabat-sahabat beliau telah memahami rukiah 

baik dari segi teori ataupun prakteknya, bahkan menjadi salah satu metode 

pengobatan terkenal pada saat itu, seperti pada sebuah riwayat menyebutkan bahwa 

seorang sahabat pernah menggunakan surah al-Fatihah ketika meruqyah; 

َ أَ  ابِ النَّبِِ ِ صَلََّّ اُلله علَيَْهِ وَسَلََّّ ا مِنْ أصََْْ ُ عَنْهُ أَنَّ نَاسا توَْا علَََّ عَنْ أبَِِ سَعِيدٍ الخدُْرِي ِ رَضَِِ اللََّّ

دُ أُولئَكَِ، فقََالوُا: ي ِ غَ س َ ذْ لُِ
ِ
، ا ، فبَيَْنَمَا هُُْ كَذَلََِ هَلْ مَعَكُُْ مِنْ    حَ ٍ مِنْ أَحْيَاءِ العَرَبِ فلَََّْ يقَْرُوهُُْ

قَ  لهَُمْ  فجََعَلوُا   ، لنََا جُعْلاا عَلوُا  تََْ نفَْعَلُ حَتََّّ  وَلََّ  تقَْرُونَا،  لمَْ  نَّكُُْ 
ِ
ا فقََالوُا:  رَاقٍ؟  أَوْ  مِنَ  دَوَاءٍ  ا  طِيعا

أَ فأَتَوَْا مَعُ بُزَاقهَُ وَيتَْفِلُ، فبَََِ اءِ، فجََعَلَ يقَْرَأُ بِأمُ ِ القُرْأ نِ، وَيََْ اءِ، فقََالوُا: لََّ نأَخُْذُهُ حَتََّّ نسَْألََ    الشَّ بَِلشَّ

رُقْيَةٌ، خُذُوهَا وَاضِْ  َا  أَنََّّ أَدْرَاكَ  وَقاَلَ: »وَمَا  ، فسََألَوُهُ فضََحِكَ  َ بوُا لِِ  النَّبَِِّ صَلََّّ اُلله علَيَْهِ وَسَلََّّ

72َبسَِهْمٍ« 
Artinya; 

Dari Abi Sa‟id al-Khudri meriwayatkan bahwa rombongan para sahabat 
tengah mendatangi sebuah desa dari perkampungan orang-orang Arab, 

 
71 Ruslan, Tafsir Pengobatan:Wawasan al-Qur’an tentang Pengobatan, h. 102. 
72 Muḥammad bin Ismā‘īl Abū ‘Abdillah al-Bukhārī al-Ja’fī, al-Jāmi‘ al-Musnad al-Ṣaḥīḥ 

al-Mukhtaṣar min Umūr Rasūlullāh Ṣallallahu ‘Alaih wa Sallam wa Sunnatih – Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, 

Juz 7, h. 131. 
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namun rombongan para sahabat tadi tidak dijamu. Tiba-tiba ada salah 
seorang petinggi kaum dari desa itu yang disengat oleh binatang: lantas 
orang-orang desa tersebut bertanya kepada para sahabat: Adakah pada 
kalian obat atau seseorang yang dapat meruqyah? Maka para sahabat 
menjawab: “sesungguhnya kalian tidak menerima kami. Ketahuilah bahwa 
kami tidak akan melakukan apa-apa hingga kalian menentukan upah 
(bayaran) untuk pengobatan, mereka lalu menjanjikan sekumpulan 
kambing untuk pembayaran”. Setelah itu seorang dari mereka meruqyah 
dengan membaca surah al-Fa>tiḥah, lalu mengumpulkan air liurnya 
kemudian disemburkan pada tempat sengatan itu. Ternyata sembuh. Atas 
kesembuhan tersebut, penduduk desa itu memberikan para sahabat 
kambing tersebut. Lantas para sahabat berkata: “Kami tidak akan 
mengambilnya sebelum kami bertanya kepada Rasulullah saw. tentang hal 
ini”, maka ketika mereka bertanya kepada Rasulullah saw. , mereka 
melihat Rasulullah saw tertawa lalu bersabda: “apa yang kalian ketahui, 
sesungguhnya al-Fātiḥah itu adalah ruqyah. Ambillah kambing-kambing 
itu dan berikan kepadaku satu bagian. 

Pada hadis lainnya pula terlacak term yang berakar dari ra, qaf, dan huruf 

mu’tal, seperti: 

ثنََا عَبْدُ الوَارِثِ، عَنْ عَبْدِ العَزيِزِ، قاَلَ: دَخَلْتُ أَنَا وَثََبِتٌ علَََّ أَنسَِ بْنِ مَ  دٌ، حَدَّ ثنََا مُسَدَّ ، حَدَّ الٍَِ

ِ صَلََّّ اُلله عَ  تكََيْتُ، فقََالَ أنَسٌَ: ألَََّ أَرْقِيكَ بِرُقيَْةِ رَسُولِ اللََّّ زَةَ، اش ْ ؟ فقََالَ ثََبِتٌ: يََ أَبََ حَمْ َ ليَْهِ وَسَلََّّ

لََّّ أنَتَْ، شِفَاءا  ِ
افِِ، لََّ شَافَِِ ا  قاَلَ: بلَََّ، قاَلَ: »اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ، مُذْهِبَ البَاسِ، اشْفِ أنَتَْ الشَّ

ا«   73لََّ يغَُادِرُ سَقَما
Artinya; 

Telah menceritakan kepada kami  Musaddad  telah menceritakan kepada 

kami  Abdul Warits  dari  Abdul Aziz  dia berkata: "Aku dan Tsabit pernah 

mengunjungi Anas bin Malik  ,lalu Tsabit berkata: "Wahai Abu Hamzah, 

aku sedang menderita suatu penyakit." Maka Anas berkata: "Maukah 

kamu aku ruqyah dengan ruqyah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa 

sallam?" dia menjawab: "Tentu." Anas berkata: "Allahumma Rabban 

Naasi Mudzhibil Ba`Sa Isyfii Anta Syaafi Laa Syaafiya Illa Anta 

Syifaa`An Laa Yughaadiru Saqama (Ya Allah Rabb manusia, dzat yang 

menghilangkan rasa sakit, sembuhkanlah sesungguhnya Engkau Maha 

Penyembuh, tidak ada yang dapat menyembuhkan melainkan Engkau, 

yaitu kesembuhan yang  tidak menyisakan rasa sakit. 

Al-Suyūṭi menjelaskan bahwa ulama telah sepakat tentang bolehnya rukiah 

atau jampi-jampi, namun pembolehan tersebut harus memenuhi tiga syarat: 

 
73 Muḥammad bin Ismā‘īl Abū ‘Abdillah al-Bukhārī al-Ja’fī, al-Jāmi‘ al-Musnad al-Ṣaḥīḥ 

al-Mukhtaṣar min Umūr Rasūlullāh Ṣallallahu ‘Alaih wa Sallam wa Sunnatih – Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, 

Juz 7, h. 132. 
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1. Bacaan yang digunakan merupakan ayat-ayat al-Quran, menggunakan 

nama dan sifat Allah, atau dengan bacaan yang telah diajarkan 

Rasulullah. 

2. Menggunakan bahasa Arab yang dipahami artinya 

3. Meyakini bahwa tindakan rukiah merupakan sebatas sebab saja, tidak 

memberikan manfaat jika tidak karena takdir dan izin Allah swt.74  

Pada awalnya, pengobatan rukiyah kebanyakan hanya diterapkan oleh kaum 

sufi, yakni suatu kelompok dalam Islam yang mengedepankan perhatian pada aspek 

ruhani atau spiritual manusia. Akan tetapi dewasa ini pengobatan rukiyah  telah 

banyak didapatkan diberbagai tempat, walaupun bukan dalam lingkungan sufi dan 

berlabelkan tarekat tertentu. Seiring berkembangnya zaman dan teknologi dalam 

pengobatan, praktik ruqiyah ini semakin memperlihatkan eksistensinya hingga 

pada tingkat komersial. Hal tersebut disebabkan karena makin naiknya biaya 

pengobatan medis dan beberapa orang menjadikan ruqyah sebagai pengobatan 

alternatif dan ekonomis. 

Dalam penerapannya, bersumber dari beberapa hadis atau riwayat sahabat, 

dapat dirangkum beberapa metode unik yang dilakukan ketika melakukan rukiah, 

antara lain: 

1. Rukiah/menjampi dengan semburan ludah 

َ أَ  ابِ النَّبِِ ِ صَلََّّ اُلله علَيَْهِ وَسَلََّّ ا مِنْ أصََْْ ُ عَنْهُ أَنَّ نَاسا توَْا علَََّ عَنْ أبَِِ سَعِيدٍ الخدُْرِي ِ رَضَِِ اللََّّ

دُ أُولئَكَِ، فقََالوُا: ي ِ غَ س َ ذْ لُِ
ِ
، ا ، فبَيَْنَمَا هُُْ كَذَلََِ هَلْ مَعَكُُْ مِنْ    حَ ٍ مِنْ أَحْيَاءِ العَرَبِ فلَََّْ يقَْرُوهُُْ

قَ  لهَُمْ  فجََعَلوُا   ، لنََا جُعْلاا عَلوُا  تََْ نفَْعَلُ حَتََّّ  وَلََّ  تقَْرُونَا،  لمَْ  نَّكُُْ 
ِ
ا فقََالوُا:  رَاقٍ؟  أَوْ  مِنَ  دَوَاءٍ  ا  طِيعا

أَ فأَتَوَْا مَعُ بُزَاقهَُ وَيتَْفِلُ، فبَََِ اءِ، فجََعَلَ يقَْرَأُ بِأمُ ِ القُرْأ نِ، وَيََْ اءِ، فقََالوُا: لََّ نأَخُْذُهُ حَتََّّ نسَْألََ    الشَّ بَِلشَّ

 
74 Ruslan, Tafsir Pengobatan:Wawasan al-Qur’an tentang Pengobatan, h. 108 yang 

mengutip dari Hasan Ismail, Ruqyah Syar’iyyah wa Ilaj Mashur min Sahih Bukhari wa fath al-Bari, 

diterjemahkan oleh M. Yudi Atok dengan judul Ruqyah Syar’iyyah dalam Shahih Bukhari dan 

Fathul Bari, (Solo: Auliya Press), h. 81. 
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رُقْيَةٌ، خُذُوهَا وَاضِْ  َا  أَنََّّ أَدْرَاكَ  وَقاَلَ: »وَمَا  ، فسََألَوُهُ فضََحِكَ  َ بوُا لِِ  النَّبَِِّ صَلََّّ اُلله علَيَْهِ وَسَلََّّ

75َبسَِهْمٍ« 
Artinya; 

Dari Abi Sa‟id al-Khudri meriwayatkan bahwa rombongan para sahabat 
tengah mendatangi sebuah desa dari perkampungan orang-orang Arab, 
namun rombongan para sahabat tadi tidak dijamu. Tiba-tiba ada salah 
seorang petinggi kaum dari desa itu yang disengat oleh binatang: lantas 
orang-orang desa tersebut bertanya kepada para sahabat: Adakah pada 
kalian obat atau seseorang yang dapat meruqyah? Maka para sahabat 
menjawab: “sesungguhnya kalian tidak menerima kami. Ketahuilah bahwa 
kami tidak akan melakukan apa-apa hingga kalian menentukan upah 
(bayaran) untuk pengobatan, mereka lalu menjanjikan sekumpulan 
kambing untuk pembayaran”. Setelah itu seorang dari mereka meruqyah 
dengan membaca surah al-Fatiḥah, lalu mengumpulkan air liurnya 
kemudian disemburkan pada tempat sengatan itu. Ternyata sembuh. Atas 
kesembuhan tersebut, penduduk desa itu memberikan para sahabat 
kambing tersebut. Lantas para sahabat berkata: “Kami tidak akan 
mengambilnya sebelum kami bertanya kepada Rasulullah saw. tentang hal 
ini”, maka ketika mereka bertanya kepada Rasulullah saw. , mereka 
melihat Rasulullah saw tertawa lalu bersabda: “apa yang kalian ketahui, 
sesungguhnya al-Fātiḥah itu adalah ruqyah. Ambillah kambing-kambing 
itu dan berikan kepadaku satu bagian. 

2. Rukiah dengan al-Muawwizat (perlindungan), tiupan atau usapan 

ُ عَنْهُمَا، قاَلَ: كََنَ   ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضَِِ اللََّّ ذُ الحسََنَ وَالحسَُيَْْ ِ َ يعَُو  النَّبُِِّ صَلََّّ اُلله علَيَْهِ وَسَلََّّ

ةِ، مِنْ كُ ِ  التَّامَّ  ِ مَاتِ اللََّّ بِكََِ أَعُوذُ  سَْْاقَ: 
ِ
وَا اعِيلَ  سَْ

ِ
ا بَِِا  ذُ  ِ يعَُو  أَبََكَُمَ كََنَ  نَّ 

ِ
ا يْطَانٍ وَيقَُولُ: "   ش َ

ةٍ  ةٍ، وَمِنْ كُ ِ عيٍَْْ لََّمَّ  76وَهَامَّ

Artinya; 

Dari Ibn Abbas r.a. ia berkata bahwasanya Rasulullah saw memohonkan 
perlindungan untuk Hasan dan Husain. Beliau bersabda:” sesungguhnya 
bapakmu dahulu mendoakan Ismail dan Ishak dengan doa perlindungan 
seperti ini: “aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna 
dari setiap syaitan dan kejahatannya dan dari mata yang dengki yang 
menyakiti. 

 
75 Muḥammad bin Ismā‘īl Abū ‘Abdillah al-Bukhārī al-Ja’fī, al-Jāmi‘ al-Musnad al-Ṣaḥīḥ 

al-Mukhtaṣar min Umūr Rasūlullāh Ṣallallahu ‘Alaih wa Sallam wa Sunnatih – Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, 

Juz 7, h. 131. 
76 Muḥammad bin Ismā‘īl Abū ‘Abdillah al-Bukhārī al-Ja’fī, al-Jāmi‘ al-Musnad al-Ṣaḥīḥ 

al-Mukhtaṣar min Umūr Rasūlullāh Ṣallallahu ‘Alaih wa Sallam wa Sunnatih – Ṣaḥīḥ al-Bukhārī,  

Juz 4, h. 147. 
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Dalam riwayat lainnya pula disebutkan: 

تكَََ يقَْرَأُ عَ  ذَا اش ْ
ِ
َ كََنَ ا ِ صَلََّّ اُلله علَيَْهِ وَسَلََّّ ُ عَنْهاَ: »أَنَّ رَسُولَ اللََّّ لََّ نفَْسِهِ  عَنْ عاَئشَِةَ رَضَِِ اللََّّ

تَدَّ وَجَعُهُ كُنْتُ أَقْرَأُ علَيَْهِ وَأَمْسَحُ بِيَدِهِ رَجَاءَ برََكَتَِ  ا اش ْ ذَاتِ وَينَْفُثُ، فلَمََّ ِ  77ا«بَِلْمُعَو 
Artinya; 

Dari Aisyah r.a. bahwa Rasulullah saw apabila merasa sakit beliau 
membacakan untuk dirinya al-Mu’awwiżāt kemudian meniupkannya. 
Ketika sakit beliau bertambah parah, akulah yang membacakannya dan 
mengusapkan dengan tangannya dengan mengharap berkahnya. 

Terdapat tiga poin penting dalam hadis ini. Pertama, Nabi saw. pada saat 

sakit selalu membacakan dirinya bacaan-bacaan ruqyah yang bermakna doa untuk 

perlindungan kepada Allah swt. Kedua, keterlibatan Aisyah dalam membacakan 

Nabi saat sakit memberikan pemahaman bolehnya keterlibatan orang lain dalam 

merawat dan meruqyah seorang pasien. Ketiga, usapan atau tiupan adalah teknik 

tertentu ketika bacaan ruqyah telah selesai. 

4. Al-Kasyf 

Ayat yang menjadi tonggak dasar penggunaan term ini terdapat pada QS. 

al-Anbiya’/21:83-84: 

يَْ ) احِمِ ُّ وَأنَتَْ أَرْحَمُ الرَّ نَِِ الضُُّّ َّهُ أنَّ ِ مَس َّ ذْ نَادَى رَب
ِ
ُّوبَ ا تَجَبْنَا لََُ فكَشََفْناَ مَا بِهِ مِنْ  83وَأَي ( فاَس ْ

ٍ وَأ تيَْناَهُ أهَْلََُ وَمِثلْهَُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةا مِنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ )  (84ضُ 

Terjemahnya; 

(83) Dan (ingatlah kisah) Ayyub, ketika dia berdoa kepada Tuhannya, “ya 
Tuhanku), sungguh aku telah ditimpa penyakit, padahal Engkau Tuhan 
Yang Maha Penyayang dari semua yang penyayang (84) Maka Kami 
kabulkan (doa) nya, lalu Kami lenyapkan penyakit yang ada padanya dan 
Kami kembalikan keluarganya kepadanya, dan (Kami lipat gandakan 
jumlah mereka) sebagai suatu rahmat dari Kami, dan untuk menjadi 
peringatan bagi semua yang menyembah Kami.78 

 
77 Muḥammad bin Ismā‘īl Abū ‘Abdillah al-Bukhārī al-Ja’fī, al-Jāmi‘ al-Musnad al-Ṣaḥīḥ 

al-Mukhtaṣar min Umūr Rasūlullāh Ṣallallahu ‘Alaih wa Sallam wa Sunnatih – Ṣaḥīḥ al-Bukhārī,, 

Juz 6, h. 190. 
78 Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Kemenag RI, al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 

467. 
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Kata al-Kasyf dengan berbagai padanan katanya dalam al-Qur’an 

disebutkan sebanyak 20 kata.79 Al-Kasyf merupakan susunan dari huruf ka, syin dan 

fa dengan merujuk kepada makna  ِء ْ ءِ عَنِ الشََّّ ْ وِ الشََّّ  menyingkap sesuatu dari) سََْ

sesuatu).80 Secara umum, al-Qur’an menggunakan kata ini dalam konteks kejadian 

atau kondisi yang buruk seperti siksaan81 atau ujian yang berat. Abū Hilāl al-Askāri 

menjelaskan bahwa maksud kata al-kasyf tersebut memberikan makna suatu hal 

yang dilakukan oleh Allah swt. untuk meniadakan sesuatu.82 

Ayat dalam QS. al-Anbiya’/21:83-84 menceritakan terkait doa dan 

pengharapan Nabi Ayyub a.s karena penderitaannya. Kondisi sakit yang dialami 

tubuh Ayyub a.s tidak bermakna membiarkan dengan tidak melakukan usaha dalam 

pengobatan dan penyembuhannya. Ayyub a.s pun telah melakukan usaha dalam 

mengobati tubuhnya walaupun dilakukan dengan waktu yang vukup lama. 

Kesabaran Ayyub menjadi satu pelajaran kepada manusia untuk tidak berputus asa. 

Namun bukti kesembuhan Ayyub a.s menunjukkan peran Tuhan sebagai al-kāsyif 

dan al-syāfi serta hukum sebab akibat pun tidak luput dibarengkan oleh Tuhan, 

seperti dalam QS. Sad/38:41-42: 

يۡطََٰنُ بنِصُۡبٖ وعََذَابٍ    نَِِ ٱلشه نّ ِ مَسه
َ
ٓۥ أ يُّوبَ إذِۡ ناَدَىَٰ رَبههُ

َ
ٱرۡكُضۡ برِجِۡلكَِۖٞ    ٤١وَٱذۡكُرۡ عَبۡدَنآَ أ

ابٞ    ٤٢هََٰذَا مُغۡتَسَلَُۢ باَردِٞ وَشَََ

Terjemahnya; 

(41) Dan ingatlah akan hamba Kami Ayyub ketika dia menyeru Tuhannya 
“Sesungguhnya aku diganggu setan dengan penderitan dan bencana. (42) 
(Allah berfirman): “Hentakkanlah kakimu; inilah air yang sejuk untuk 
mandi dan untuk minum.83 

 
79 Ruslan, Tafsir Pengobatan:Wawasan al-Qur’an tentang Pengobatan, h. 108. 
80 Aḥmad bin Fāris bin Zakariyyā’ al-Quzainī al-Rāzī, Mu‘jam Maqāyīs al-Lugah, Juz 5, 

h. 181. 
81 Lihat misalnya, QS. al-Dukhan/44:12 dan 15, QS. al-A‘raf/7:134. 
82 Abū Hilāl al-Ḥasan bin ‘Abdullah bin Sahl bin Sa‘īd bin Yaḥyā bin Mahrān al-‘Askarī, 

al-Furūq al-Lugawiyyah, (Mesir: Dār al-‘Ilm Wa al-Ṡaqāfah linnasyr wa al-Tauzī‘, t.th), h. 286. 
83 Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Kemenag RI, al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 

663. 
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Dari ayat di atas secara metodologis mengisyaratkan langkah terapi atau 

pengobatan yang ditunjukkan oleh Ayyub a.s. Sebuah eksperimen diungkapkan 

oleh ahli medis barat terkait penyebab kesembuhan Nabi Ayyub, yakni karena 

melakukan aktivitas badan, mandi dan terapi menggunakan air.84 

Penjelasan term-term pengobatan di atas mengungkap keluasan makna kata 

dalam al-Qur’an terkait penggunaan diksi-diksi tentang pengobatan, bahkan 

orientasi maknanya tidak hanya ditujukan kepada seseorang yang sedang mengidap 

sakit baik fisik ataupun psikis, melainkan juga diarahkan sebagai anjuran kepada 

setiap manusia walaupun dalam keadaan sehat untuk memelihara kondisi 

kebugaran dirinya. 

Selain itu, term-term dalam al-Qur’an tersebut secara langsung memberikan 

tuntunan kepada manusia untuk melakukan pendekatan ilahiyah, hal ini disebabkan 

karena adanya keterlibatan Tuhan dalam suatu proses penyembuhan sebagaimana 

disebutkan ḍamīr yang menunjukkan makna “atas izin Allah swt”. 

c. Perawatan 

Perawatan atau keperawatan, berdasarkan undang-undang Republik 

Indonesia Nomor 38 Tahun 2014 tentang keperawatan, mendefenisikannya dengan 

segala kegiatan memberi asuhan kesetiap personal, keluarga, kelompok, atau 

masyarakat baik dalam kondisi sakit ataupun sehat.85 

Keperawatan adalah bagian pertama pada paradigma keperawatan, yang 

berarti sebuah bentuk pelayanan kesehatan profesional dan merupakan bagian 

integral dari layanan kesehatan dengan berdasar pada ilmu dan kiat keperawatan. 

Layanan tersebut berupa layanan bio-psiko-sosio-spiritual komprehensif yang 

 
84 Muhammad Kamil Abd al-samad, al-I‘az al-Ilmiy fi al-Qur’an al-Karim. Terj. Alimin 

dkk., Mukjizat Ilmiah dalam Alqur’an. (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2003), h. 239 
85 Tim Media Cipta Guru SMK, Dasar-Dasar Keperawatan, (Soropadan:Desa Pustaka 

Indonesia, 2019), h. 1. 
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diarahkan kepada individu, keluarga, komunitas, dan masyarakat baik dalam 

keadaan sehat ataupun sakit. Layanan keperawatan adalah suatu bagian yang saling 

berhubungan dengan profesi kesehatan lainnya (seperti dokter) dan diposisikan 

setara, yakni sebagai mitra.86 Adapun yang melaksanakan kegiatan tersebut sering 

disebut dengan perawat, Taylor C, Lilis C, Lemone mendefenisikannya sebagai 

seseorang yang memiliki peran untuk merawat dan memelihara, membantu dengan 

melindungi seseorang karena sakit, luka, dan proses penuaan.87 

Sebelum abad ke-19, profesi perawat merupakan suatu hal yang masih 

dipandang sebelah mata dan belum menjadi profesi berharga dimata masyarakat. 

Bahkan pada masa tersebut setiap tawanan dan budak dipekerjakan dengan paksa 

menjadi perawat. Sampai pada masa akhir abad ke 19 muncul tokoh-tokoh seperti 

Florence Nightinggale yang merupakan sosok ahli dibidang keperawatan dan 

mengangkap derajat perawat dan dianggap sebagai pekerjaan mulia dan penuh 

tanggung jawab. 

Sejarah mencatat bahwa dampak perkembangan besar di dunia keperawatan 

adalah faktor peperangan. Terjadinya perang besar antar agama (perang salib) 

menimbulkan munculnya banyak korban, maka untuk mengatasi kondisi tersebut 

mulailah didirikan rumah sakit untuk menampung para korban yang kemudian 

diberikan perawatan secara khusus untuk mengembalikan kondisi kesehatan 

semula.  Hal serupa terjadi ketika masa sebelum perang dunia ke 2 dan pasca perang 

dunia ke 2, dimana peperangan menjadi sebab mengharuskan setiap perawat untuk 

mendapatkan ilmu terkait perawatan.88 

 
86 Budiono dan Sumirah Budi Pertami, Konsep Dasar Keperawatan, (Cet.I;Jakarta:Bumi 

Medika, 2015), h. 25. 
87 Budiono dan Sumirah Budi Pertami, Konsep Dasar Keperawatan, h. 62. 
88 Fhirawati dkk, Konsep Dasar Keperawatan, (Cet.I;t.t:Yayasan Kita Menulis, 2020), h. 

3-4. 
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Dalam sejarah Islam pun terdapat satu tokoh yang terkenal sebagai seorang 

perawat dimasa Nabi saw. yang bernama Rufaidah al-Aslamiyyah, ayahnya 

bernama Sa’ad al-Aslami seorang tabib terkemukan dikalangan masyarakat 

madinah. Ilmu tentang keperawatan didapat dari ayahnya yang berprofesi seorang 

tabib. Ketika dewasa, ayahnya memberikan kepercayaan kepadanya untuk menjadi 

asisten. Dalam beberapa literatur menyebutkan bahwa ia merupakan dokter 

perempuan pertama dalam Islam, namun kisah terkait Rufaidah lebih mendominasi 

perannya sebagai seorang perawat, ketika melihat perannya pun dalam konteks 

kekinian, perannya juga mendekati pada praktik keperawatan. 

Ketika ia telah masuk Islam dan sebelum peperangan sekitar tahun 622, 

Rufaidah melakukan perubahan teknik pengobatan yang diajarkan ayahnya dengan 

menyesuaikannya kepada ajaran agama Islam. Perubahan tersebut terfokus pada 

dua aspek, yakni terkait tempat pengobatan yang diubahnya lebih nyaman dan 

bersih karena tempat tersebut dulunya merupakan tempat kotor dan memungkinkan 

pasien tidak nyaman menempatinya. Kemudian selanjutnya terkait menghilangkan 

jampi-jampi dan jimat untuk mengobati pasien karena hal tersebut adalah bentuk 

kesyirikan. Kemudian ia menggantinya dengan doa-doa yang diajarkan oleh 

Rasulullah saw.89 

Salah satu riwayat yang mendokumentasikan aksi dari Rufaidah adalah 

ditulis oleh al-Bukhari dalam kitabnya al-Adab al-Mufrad, berikut teksnya: 

ا أصُِيبَ أَكْحُلُ سَعْدٍ يوَْمَ الْخَنْدَقِ فثَقَُلَ   لوُهُ عِنْدَ امْرَأةٍَ يقَُالُ لهََا  عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لبَِيدٍ قاَلَ: لمََّ حَوَّ

ذَا مَرَّ بِهِ يقَُولُ: )كيَْفَ أَمْسَيْتَ(   رُفيَْدَةُ وَكََنتَْ تدَُاوِي الجَْرْحَ 
ِ
َ ا فكًََنَ النَّبُِِّ صَلََّّ اُلله علَيَْهِ وَسَلََّّ

ذَا أصَْبَحَ: )كيف أأصبحت( فيخبِه.
ِ
 وَا

 

 

 

 
89 Abdul Hamid Saputra, Ading Kusdiana, Tolib Rahmatillah, “Rufaidah Al-Aslamiyyah: 

Perawat Pertama di Dunia Islam (Abad 6-7 M)”, Historia Madania, Vol 4 No 1 (2020); h. 6-11. 

https://doi.org/10.15575/hm.v4i1.9184 (Diakses pada 6 April 2023 – 02.04 Wita) 

https://doi.org/10.15575/hm.v4i1.9184
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Artinya; 

Dari Mahmud bin Labid, ia berkata: “Ketika Sa’ad terluka parah dalam 
perang Khandaq, umat Islam membawanya kepada seorang perempuan 
yang bernama Rufaidah, yang memiliki kepandaian dalam mengobati 
orang-orang yang terluka. Kemudian saran itu dipenuhi, hingga apabila 
Rasulullah Saw. melewatinya pada sore hari, beliau bertanya kepada 
Sa’ad, “Bagaimana kabar mu sore ini?” dan jika beliau menjenguk di pagi 
hari, Rasulullah Saw. bertanya, “Bagaimana keadaanmu pagi ini?” Lalu 
Sa’ad memberikan jawaban kepada Rasulullah Saw.” 

Hadis di atas mengisahkan tragedi yang dialami oleh Sa’ad bin Mu’adz 

dengan terkenanya anak panah pada saad perang khandaq, kemudian anak panah 

tersebut dicabut oleh kaum musyrik bernama Hiban bin al-‘Araqah. Tercabutnya 

panah dari tubuh Sa’ad membuat keluarnya seburan darah sehingga membuat Nabi 

saw. melakukan pertolongan pertama yakni dengan pengobatan Kay90. Pengobatan 

Kay dilakukan oleh Rasulullah saw. hanya dengan maksud agar darah yang 

mengalir dari luka Sa’ad berhenti dan khawatir akan kehabisan dari sehingga 

menyebabkan kematian. Setelah itu, ia segera dievakuasi atas perintah Rasulullah 

saw. dengan mengatakan: “Rawatlah Sa’ad bin Mu’adz di tenda milik Rufaidah 

agar aku dapat mengunjunginya dari dekat. Rufaidah merawatnya, secara hati-hati 

telah memindahkan anak panah dari lengan bawah dan telah mencapai homeostasis 

atau stabil. Rasulullah telah mengunjungi Sa'ad dalam tenda Rumah sakit beberapa 

hari. Sa'ad kemudian tewas sebulan setelah itu setelah pertempuran dengan Bani 

Quraidzah.91 

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami secara defenitif makna 

perawatan adalah salah satu bentuk pelayanan medis yang terfokus pada aspek 

bimbingan kesehatan dengan objek individu, keluarga ataupun masyarakat baik 

dalam keadaan sakit ataupun tidak. Secara historis keperawatan muncul didominasi 

 
90 Pengobatan Kay adalah pengobatan yang dilakukan dengan cara menempelkan besi 

panas kepada luka. Pengobatan ini merupakan salah satu terapi pengobatan yang diperkenalkan Nabi 

Muhammad saw selain madu dan bekam. 
91 Abdul Hamid Saputra, Ading Kusdiana, Tolib Rahmatillah, “Rufaidah Al-Aslamiyyah: 

Perawat Pertama di Dunia Islam (Abad 6-7 M)”, h. 14-15. 
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karena adanya berbagai peperangan yakni sebagai wadah bagi para korban yang 

terluka untuk diberikan pengobatan secara intensif. Dalam sejarah Islam tercatat 

salah satu tokoh yang dikenal sebagai perawat perempuan Islam pertama yakni 

Rufaidah. Pada salah satu perang ia pernah mengabdikan dirinya sebagai perawat 

di perang Khandak. Sehingga seorang sahabat bernama Sa’ad terluka dan diberikan 

pertolongan pertama oleh Rasulullah dengan pengobatan Kay untuk menghambat 

pendarahan pada luka Sa’ad. Lalu Nabi saw. memerintahkan kepada kaum 

muslimin agar membawa Sa’ad ke tendah Rufaidah untuk dirawat.  

Dari riwayat tersebut mengindikasikan fungsi perawatan medis terhadap 

pasien adalah untuk sebagai wadah rehabilitasi atau pemulihan kepada pasien yang 

telah diberikan penindakan terhadap keluhan sakit yang dideritanya. 

D. Integrasi Keilmuan Islam dan Sains 

Terlepasnya ilmu agama dan sains menjadi momok buruk pada dunia 

keilmuan, karena berdampak pada krisis terhadap epistemologi untuk memperoleh 

ilmu pengetahuan. Pada konteks agama Islam adanya dikotomi keilmuan antara 

agama dan sains tersebut berdampak menurunkan peringkat keilmuan masyarakat 

muslim dalam sejarah peradaban Islam. Untuk kembali membangkitkan prestasi 

keilmuan yang telah tenggelam tersebut, umat Islam perlu untuk membuka secara 

lebar kaca mata keilmuannya dalam berupaya mengintegrasikan keilmuan agama 

Islam dan sains, sebagaimana yang telah dilakukan para pemikir muslim di era 

keemasan Islam akibat dari interaksi dengan filsafat Yunani walaupun dibarengi 

dengan unsur spekulatif, namun berdapak pada pengungkapan pengetahuan empiris 

sebagaimana dalam al-Qur’an.92  

 
92 Moch. Nurcholis, “Integrasi Islam dan Sains: Sebuah Telaah Epistemologi”, Falasifa, 

Vol 12 No 1 (2021); h. 116-134. 
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Dewasa ini, usaha para pemikir Islam untuk membangkitkan kembali masa 

keemasan tersebut telah banyak dilakukan. Seperti yang dilakukan oleh M. Naquib 

al-Attas dengan pola dewesternisasi ilmu, Rasi al-Faruqi dengan Islamisasi 

ilmunya, Amin Abdullah dengan  teori jaring laba-labanya, dan beberapa sarjana 

muslim lainnya dengan berbagai penawaran metodologi yang diberikan. 

Berbagai perguruan tinggi Islam di Indonesia telah melakukan upaya-upaya 

untuk membangkitkan kembali semangat Integrasi keilmuan tersebut. Seperti 

misalnya oleh UIN Alauddin Makassar yang menerapkan konsep Rumah Peradaban 

dengan tujuan untuk menerapkan kerangka integrasi keilmuan diberbagai lini 

keilmuan dengan harapan agar setiap keilmuan seminimal mungkin harus 

mencakup batas minimal kerangka konsep. Seperti apabila sebuah disiplin ilmu 

dianggap tidak memiliki hubungan dengan pengembangan teknologi, maka paling 

tidak ilmu pengetahuan tersebut sejaran dengan norma-norma agama, 

pembangunan karakter, bermuatan nilai-nilai kearifan lokar serta mengantarkan 

peserta didik untuk memiliki sikap saling menghargai perbedaan serta sikap 

toleran.93 

Amin Abdullah sebagai salah satu peletak dasar bangunan intergrasi 

keilmuan di UIN Sunan Kalijaga menjelaskan dalam bukunya terkait paradigma 

interkoneksitas bahwa setiap disiplin keilmuan baik agama (termasuk agama Islam 

dan agama lainnya), ilmu sosial, humaniora, dan keilmuan lainnya tidak dapat 

berdiri sendiri. Ketika suatu disiplin keilmuan mengklaim dirinya dapat berdiri 

sendiri, maka merasa cukup dengan keilmuan sendiri tersebut dengan asumsi tidak 

membutuhkan bantuan keilmuan lain (self sufficiency), akan berubah menjadi 

pemikiran yang sempit (narrowmindedness). Oleh karena itu, menurut Amin 

 
93 Yanti Nurdiyanti, Nanat Fatah Natsir, Erni Haryanyi, “Paradigma Keilmuan 

Transformasi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar”, Jurnal Cakrawala Ilmiah, Vol 1 No 4 

(2021) h. 767-776. https://doi.org/10.53625/jcijurnalcakrawalailmiah.v1i4.867 (Diakses pada 22 

Desember 2023 – 22.23 Wita) 

https://doi.org/10.53625/jcijurnalcakrawalailmiah.v1i4.867
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Abdullah diperlukan adanya kerja sama, saling tegur sapa, saling membutuhkan, 

saling koreksi, dan saling keterhubungan antar disiplin keilmuan agar manusia 

dapat mengetahui suatu keilmuan secara kompleks dan berdampak pada pemecahan 

problematika yang tengah dialami.94 

Abuddin Nata menjelaskan bahwa terdapat peluang yang besar dalam 

mengintegrasikan ilmu agama dan ilmu umum yaitu melalui upaya kolaboratif 

kedua rumpun ilmu tersebut dengan memposisikan salah satunya sebagai kajian 

core (inti) atau mayor, kemudian yang lain sebagai co atau minor secara bergantian. 

Seperti apabila disiplin ilmu kedokteran melakukan kajian integrasi, maka kajian 

intinya adalah cabang ilmu-ilmu kedokteran sebagai bidang keahliannya. 

Sedangkan jika fakultas agama melakukan kajian integrasi, maka kajian inti atau 

mayornya adalah cabang ilmu-ilmu agama seperti ilmu al-Qur’an, Hadis, Fiqh, dan 

lainnya.95 

Untuk mewujudkan upaya penelitian yang bersifat integrasi keislaman 

tersebut, maka diperlukan beberapa pendekatan sebagai pedoman dalam 

aplikasinya. Pendekatan-pendekatan tersebut terbagi atas tiga bagian dengan 

muatan yang berbeda-beda, yakni; pendekatan multidisipliner, interdisipliner, dan 

transdisipliner. 

1. Pendekatan Multidisipliner 

Pendekatan model ini menerapkan kajian dengan keterlibatan minimal dua 

disiplin ilmu secara bersamaan. Multidisiplin sebagai sebuah pendekatan baru 

menerapkan dua model penelitian yaitu: 1) Multidisiplin Murni, yakni setiap ilmu 

terkesan masih melakukan kajiannya masing-masing dengan teori dan metode 

 
94 Lihat di Kata pengantar, M. Amin Abdullah, Islamic Studies di Perguruan 

Tinggi;Pendekatan Integratif Interkonektif, (Cet.III; Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2012), h. vii-viii. 
95 Abuddin Nata, Islam dan Ilmu Pengetahuan, (Cet.I;Jakarta:PrenadaMedia Grup, 2018), 

h. 301. 
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tersendiri, namun titik tujuan masing-masing disiplin ilmu tersebut sama. 2) 

Mulitidisiplin Terapan, yakni salah satu disiplin ilmu menduduki posisi dominan 

sebagaimana kajian yang berposisi pada gabungan disiplin tertentu.96  

Pada dasarnya pendekatan Multidisipliner adalah konsep integrasi namun 

masih pada tingkatan sedang. Secara paradigmatik, pendekatan ini berusaha 

membangun pola ilmu Islam dengan memakai berbagai disiplin ilmu agama Islam 

atau normatif perenialis, seperti sejarah, filsafat, psikologi, sosiologi, manajemen, 

ilmu pengetahuan dan teknologi.97 

2. Pendekatan Interdisipliner 

Pendekatan model ini cenderung dalam proses kajiannya melibatkan 

campurtangan suatu disiplin akademik lain, namun percampuran tangan antara 

disiplin tersebut tidak menjadikan adanya peleburan sebagaimana Transdisiplin.98 

Studi Interdisipliner dilakukan oleh banyak pendidik, dan peneliti agar dapat 

menjawab situasi yang komples dengan jawaban yang luas. Penelitian hubungan 

antara disiplin akan menjawab masalah yang berada di luar cakupan salah satu 

disiplin yang ada dan kemudian menemukan keutuhan pengetahuan baik dalam 

lingkup terbatas ataupun luas. 

Selain itu, pendekatan ini juga melakukan kerjasama pada berbagai ilmu 

menjadi satu kesatuan dengan menggunakan metode tersendiri. Dalam konteks 

disiplin ilmu islam metode interdisipliner diterapkan dengan melakukan intergasi 

 
96 Fadli Rahman dan Hidayat Ma‘ruf, “Penguatan dan Pengembangan Pendidikan Islam 

melalui Pendekatan Multidisipliner, Interdisipliner, dan Transdisipliner”, Edugama:Jurnal 

Kependidikan dan Sosial Keagamaan, Vol 8 No 2 (2022); h. 233-257. https://doi.org/10.53625 

/jcijurnalcakrawalailmiah.v1i4.867 (Diakes pada 22 Desember 2023 – 23.39 Wita). 
97 Moh. Turmudi, Zaenal Arifin, Mujamil Qomar, “Kajian Multidisipliner, Interdisipliner, 

dan Transdisipliner di Perguruan Tinggi Islam”, Proceeding International Seminar on Islamic 

Education and Peace, Vol 1 (2021). h. 274-281. 
98 Fadli Rahman dan Hidayat Ma‘ruf, “Penguatan dan Pengembangan Pendidikan Islam 

melalui Pendekatan Multidisipliner, Interdisipliner, dan Transdisipliner”, h. 233-257. 

https://doi.org/10.53625%20/jcijurnalcakrawalailmiah.v1i4.867
https://doi.org/10.53625%20/jcijurnalcakrawalailmiah.v1i4.867
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ilmu islam dengan ilmu lainnya agar dapat menemukan pemahaman secara 

komprehensif.99 

3. Pendekatan Transdisipliner 

Pendekatan model ini merupakan pendekatan yang bersifat holistik dengan 

melibatkan banyak komponen baik pemangku kepentingan, akadimisi, maupun non 

akademisi untuk menyelesaikan persoalan yang bersifat kompleks. Pendekatan ini 

juga berdampak pada penemuan metode baru dalam menyelesaikan suatu 

persoalan.100 Pendekatan transdisipliner digolongkan sebagai pendekatan yang 

paling kompleks/rumit. Penggunaan pendekatan ini ditujukan untuk memecahkan 

masalah-masalah global. Penerapan transdisiplin dilaksanakan dengan membangun 

kerjasama dan sinergi dengan orang-orang yang terlibat pada sektor-sektor di 

dalamnya. 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa urgensi integrasi 

keilmuan Islam dan ilmu lainnya sangat diperlukan untuk membangun dan 

memperluas wawasan keislaman kearah yang lebih komprehensif. Tegur sapa, 

saling kerja sama dan koreksi diperlukan dalam proses integrasi tersebut. Dalam 

penerapan integrasi keilmuan, peneliti dalam penelitian ini cenderung 

menggunakan pendekatan Interdisipliner yakni dengan melibatkan dua keilmuan 

yang tak serumpun yakni ilmu agama (dalam hal ini Ilmu Hadis) dan berintegrasi 

dengan ilmu lainnya yaitu ilmu kesehatan. 

 

 

 
99 Moh. Turmudi, Zaenal Arifin, Mujamil Qomar, “Kajian Multidisipliner, Interdisipliner, 

dan Transdisipliner di Perguruan Tinggi Islam”, Proceeding International Seminar on Islamic 

Education and Peace, Vol 1 (2021). h. 274-281. 
100 Fadli Rahman dan Hidayat Ma‘ruf, “Penguatan dan Pengembangan Pendidikan Islam 

melalui Pendekatan Multidisipliner, Interdisipliner, dan Transdisipliner”, h. 233-257. 
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E. Kaidah Kesahihan Hadis 

Ketika ditelusuri lebih dalam terkait posisi hadis Nabi saw. sebagai alat 

rujukan sumber hukum kedua dalam Islam setelah al-Qur’an, maka dapat diketahui 

suatu urgensi dalam proses perkembangan kajiannya. Namun sayangnya perhatian 

terhadap hadis sedikit diabaikan pada masa awal Islam. Berbeda dengan al-Qur’an 

yang telah mendapat perhatian khusus sejak awal munculnya sehingga 

menimbulkan perbedaan dalam pengkajian hadis dan al-Qur’an sebagai sumber 

hukum Islam. 

Kesepakatan tentang validitas dan orisinalitas al-Qur’an yang telah terakui 

atau (qaṭ‘ī al-wurūd), menjadikan uji validitas tidak diperlukan terhadap kalam-

kalam Ilahi tersebut. Berbeda dengan hadis-hadis Nabi saw. walaupun tetap ada 

beberapa riwayat yang terakui validitasnya (qaṭ‘ī al-wurūd), namun mayoritas 

hadis-hadis tetap masih diperselisihkan terkait keasliannya (ẓanni al-wurud).101 

Maka berlandaskan dengan fakta tersebut, urgensi terkait validasi terhadap hadis-

hadis Nabi saw. sangat dibutuhkan untuk menilai layak atau tidaknya sebuah hadis 

menjadi landasan hukum. Kalaupun suatu hadis dari segi kontennya tidak 

menyentuh pada ranah hukum, melainkan hanya pada lingkaran akhlak dan 

khususnya pada penelitian ini yaitu terkait pencegahan penyakit degeneratif, maka 

menurut peneliti bahwa menentukan kualitas hadis masih sangat dibutuhkan untuk 

meminimalisir tentang suatu kalimat yang dianggap berasal dari Rasulullah padahal 

tidak sama sekali. 

Adapun yang menjadi acuan kaidah kesahihan hadis pada penelitian ini 

adalah kaidah yang dirumuskan oleh Ibnu S}alah} yang merupakan hasil kajiannya 

terhadap kitab Ṣaḥīḥ al-Bukhārī dan Ṣaḥīḥ Muslim. Kitab-kitab tersebut dianggap 

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

(Makassar: Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, 2020), h. 42. 
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sebagai kitab dengan kedudukan tinggi dalam Islam mengenai hadis sahihnya.102 

Adapun kaidah yang dirumuskan Ibn Ṣalah ialah sebagai berikut: 

نَادُه   س ْ
ِ
ا يتََّصِلُ  ي  ِ نَدُ الََّّ الْمُس ْ الحَْدِيثُ  حِيحُ: فهَوَُ  الْعَدْلِ  الحَْدِيثُ الصَّ عَنِ  ابِطِ  الْعَدْلِ الضَّ بِنَقْلِ 

 . ا، وَلََّ مُعَلَّلاا لََ مُنْتَاَهُ، وَلََّ يكَُونُ شَاذًّ
ِ
ابِطِ ا  103الضَّ

Artinya: 

“Hadis sahih merupakan hadis yang sanadnya bersambung dan dinukil dari 
periwayat yang adil dan ḍābiṭ dari (perawi yang) adil dan ḍābiṭ (pula), 
(sampai jalur) terakhir (sanad)nya, dan tidak mengandung syāż 
(pertentangan) dan ‘illat (kecacatan)”. 

Menurut Ibn Salah apabila kriteria-kriteria ini dipenuhi oleh sebuah hadis, 

maka dapat dianggap sahih oleh mayoritas ulama hadis,104 seperti al-Nawawi, Ibn 

Kasir, Ibn Hajar al-‘Asqalani, Jalaluddin al-Suyuti, dan ulama lainnya walaupun 

narasi yang diungkapkan berbeda-beda namun semua merujuk pada satu subtansi 

yakni mewakili penerapan kaidah yang telah dilakukan oleh al-Bukhari dan Muslim 

dan kitab ṣaḥīḥ-nya.105 

Kaidah tersebut lalu digunakan oleh mayoritas ulama sebagai dasar dalam 

menilai kualitas suatu hadis baik dari aspek sanad ataupun matannya dengan 

rumusan sebagai berikut, yaitu: 1) Ittis}a>l al-Sanad (ketersambungan sanad), 2) al-

‘Adl (perawinya bersifat adil), 3) Ḍābiṭ (hafalan seorang rawi yang kuat), 

demikianlah acuan penilaian kualitas sanad. Sedangkan pada matan hadis yaitu: 1) 

tidak terindikasi syuzūz (pertentangan) dan 2) tidak adanya ‘illat (kecacatan), 

demikianlah dasar pijakan dalam menilai kualitas matan suatu hadis. Hal yang sama 

 
102 Abū al-Fidā’ Ismā‘īl bin ‘Umar bin Kaṡīr al-Qurasyī al-Baṣrī al-Dimasyqī, Ikhtiṣār 

Ulūm al-Ḥadīṡ (Cet. II; Beirut: Dār al-Kitab al-‘Ilmiyyah, t.th), h. 25. 
103 ‘Uṡmān bin ‘Abd al-Raḥman Taqī al-Dīn Ibn Ṣalāḥ, Ma‘rifat Anwā‘ ‘Ulūm al-Ḥadīṡ - 

Muqaddimah Ibn Ṣal ḥā  (Suria-Beirut: Dār al-Fikr – Dār al-Fikr Ma‘āṣir, 1406 H/1986 M), h. 11-12. 
104 Kamaruddin Amin, Menguji Kembali Keakuratan Metode Kritik Hadis (Cet. I; Jakarta: 

PT. Mizan Publika, 2009), h. 17. 
105 Abustani Ilyas, dkk, Epistemologi Kritik Sanad: Antara Normativitas, Historisitas dan 

Aplikasi Cet. I; (Bantul: Semesta Aksara: 2020), h. 33. 
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dikembangkan oleh M. Syuhudi Ismail dalam bukunya yang kemudian 

menggunakan sebutan kaidah mayor dan minor.106 

1. Kaidah Kesahihan Sanad 

a. Ittiṣāl al-Sanad 

Ittiṣāl al-sanad didefenisikan oleh Abu Syuhbah yakni rentetan periwayat 

yang mendengarkan hadis secara langsung dari orang yang berada diatasnya 

(gurunya) tanpa menghilangkan salah seorang periwayat sama sekali serta 

periwayat tersebut mendengarkan hadis diberbagai tempat.107 Adapun ittiṣāl al-

sanad menurut M. Syuhudi Ismail adalah setiap periwayat hadis pada suatu sanad 

menerima hadis dari periwayat terdekat darinya sampai kepada sanad terakhir pada 

suatu hadis, atau sanadnya bersambung mulai pada periwayat yang menjadi 

penyadaran dari mukharrij (orang yang membukukan hadis) hingga tingkatan 

sabahabat yang meriwayatkan langsung dari Rasulullah saw.108 

Adapun pada aspek ketersambungan sanad sebagai salah satu kriteria hadis 

sahih, oleh al-Bukhari dan Muslim terdapat perbedaan tolak ukur yang dipegangi. 

Perbedaan tersebut terfokus pada masalah bertemunya antara guru dan murid yang 

terdekat pada sanad. Imam al-Bukhari mensyaratkkan adanya pertemuan antara 

kedua periwat atau antara guru dan murid, walaupun terjadi sekali saja. Berbeda 

dengan Imam Muslim dengan sedikit kelonggaran tidak mewajibkan syarat 

pertemuan guru dan murid, yang menjadi poin penting menurut Imam Muslim 

adalah kedua guru dan murid ini hidup pada masa atau zaman yang sama.109 

 
106 Baca lebih lanjut M. Syuhudi Ismail, Kaidah Kesahihan Sanad Hadis, h. 9. 
107 Muḥammad bin Muḥammad bin Suwailim Abū Syuhbah, al-Wasīṭ fī ‘Ulūm wa 

Muṣṭalaḥ al-Ḥadīṡ (t.t: Dār al-Fikr al-‘Arabī, t.th), h. 225. 
108 M. Syuhudi Ismail, Kaidah Kesahihan Sanad Hadis, h. 127. 
109 Lihat Abū al-Faḍl Aḥmad bin ‘Alī bin Muḥammad bin Aḥmad bin Ḥajar al-‘Asqalānī, 

al-Ḥadīṡ al-Sārī Muqaddimah Fatḥ al-Bārī, Juz 14 (t.t: Dār al-Fikr – Maktabah Salafiyyah, t.th), h. 

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

dan Aplikasi, h. 33. 
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Sejalan dengan penjelasan Abū al-Ḥasan Nūr al-Dīn al-Malā al-Harawī 

dalam kitabnya Syarḥ Nukhbah al-Fikr fī Muṣṭalaḥāt Ahl al-Aṡar yakni mengakui 

adanya syarat yang lebih ketat dari Imam al-Bukhari terkait persambungan sanad 

antar periwayat dibandingkan Imam Muslim. Namun sikap yang ditunjukkan oleh 

Muslim adalah dengan melibatkan prasangka baik terkait kedua periwayat dalam 

sanad atau antara guru dan murid.110 

Maka poin-poin yang menjadi tolak ukur dalam menentukan 

ketersambungan sanad (ittiṣal al-sanad) sebagai berikut: 

1) Menimbang pada aspek lafal periwayatan, penyampaian dan penerimaan 

hadis (sīgat al-taḥammul wa al-adā’) 

Lafal periwayatan hadis secara umum terbagi atas beberapa bentuk, yakni: 

1) al-Simā’ min lafẓ al-syaikh (mendengarkan dari seorang guru), 2) al-Qirā‘at ‘alā 

al-syaikh (membacakan kepada seorang guru), 3) al-Ijāzah (pemberian legalitas), 

4) al-Munāwalah (menyerahkan atau penyerahan), 5) al-Kitābah (secara tertulis), 

6) al-I‘lam (menyampaikan atau mengabarkan), 7) al-Waṣiyyah bi al-kitab 

(pewasiatan dengan kitab), 8) al Wijādah (dengan penemuan barang).111 

Dalam kitab al-Sunan al-Abyan, Ibn Rasyīd al-Subtī menjelaskan secara 

universal bentuk-bentuk lafal dalam periwayatan sebagai tanda terjadinya 

ketersambungan sanad antar periwayat, bentuk-bentul lafal tersebut sebagai 

berikut: 

 
110 ‘Alī bin Muḥammad Abū al-Ḥasan Nūr al-Dīn al-Malā al-Harawī al-Qārī, Syarḥ 

Nukhbat al-Fikr fī Muṣṭalaḥāt Ahl al-Aṡār (Beirut: Dār al-Arqam, t.th), h. 247. 
111 Lihat Abustani Ilyas, dkk, Epistemologi Kritik Sanad: Antara Normativitas, Historisitas 

dan Aplikasi, h. 41-53. Lihat juga ‘Uṡmān bin ‘Abd al-Raḥman Taqī al-Dīn Ibn Ṣalāḥ, Ma‘rifat 

Anwā‘ ‘Ulūm al-Ḥadīṡ - Muqaddimah Ibn Ṣalāḥ, h. 132-178. Lihat juga M. Syuhudi Ismail, Kaidah 

Kesahihan Sanad Hadis, h. 57. Oleh al-Qāsimī membagi membagi lafal periwayatan menjadi 9 

macam, al-Qāsimī membagi bentuk periwayatan al-Qirā‘at menjadi dua bentuk. Lihat Muḥammad 

Jamāl al-Dīn bin Muḥammad Sa‘īd bin Qāsim al-Ḥallāq al-Qāsimī, Qawā‘id al-Taḥdīṡ min Funūn 

Muṣṭalaḥ al-Ḥadīṡ (Beirut: Dār al-Kitab al-‘Ilmiyyah), h. 203-204. 
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سَِعت فلَانا أَو حَدثنَا أَو أأنبانا أَو نبأأنا أَو أأخبِنَا أَو خبِنَا أوَ قرََأَ علينا أَو قرََأأنَا أَو سعنَا علَيَْهِ أوَ  

 112ناولنا أَو كتب لنا.قاَلَ لنا أَو حكَ لنا أوَ ذكر لنا أَو شافهنا أَو عرض علينا أَو عرضنَا علَيَْهِ أَو 

1) Menganalisis apsek kesezamanan dan pertemuan (mu‘āṣarah wa 

mubāsyarah) 

M. Yusuf Assagaf dalam penelitian tesisnya menguraikan langkah 

metodologi yang perlu diterapkan untuk mengetahui aspek sezaman dan pertemuan 

antara kedua periwayat atau antara guru dan murid, langkah tersebut yakni dengan 

menelusuri data-data terkait biografi setiap periwayat mulai tahun lahir, wafat dan 

rihlah ilmiyah yang pernah dilakukan.113 Akan tetapi faktanya disetiap penelitian 

terkadang tidak terlacak data tentang tahun lahir ataupun wafat seorang periwayat. 

Maka oleh Abdul Gaffar penelitian disertasinya berjudul “Telaah Kritis Atas ‘Ilal 

al-Ḥadīṡ Dalam Kaidah Kesahihan Hadis (Sebuah Rekonstruksi Metodologis)”, 

penelitian tersebut memerikan langkah jika tidak ditemukan data tahun lahir 

seorang periwayat yakni dengan mengukur tahun wafat kedua periwayat, jika jarak 

wafat antara kedua periwayat tidak melebihi 40 tahun maka hal tersebut dapat 

menjadi indikasi potensi bertemu dengan asumsi bahwa setiap periwayat umumnya 

berusia 60 tahun. Adapun jika jarak wafat kedua periwayat melebihi 40 tahun maka 

penelitian secara detail perlu untuk dilakukan.114 

2) Memperhatikan hubungan guru dan murid 

Langkah yang dapat dilakukan untuk menemukan hubungan guru dan murid 

antara kedua periwayat dalam sanad hadis yakni melacak data-data terkait guru-

 
112 Muḥammad bin ‘Umar bin Muḥammad Abū ‘Abdillāh Muḥib al-Dīn Ibn Rasyīd al-Fihrī 

al-Subtī, Sunan al-Abyan al-Maurad al-Am‘an fī al-Muḥāmah bain al-Imāmain fī al-Sanad al-

Mu‘an‘an (Madinah: Maktabah al-Gurabā’ al-Aṡariyyah, 1417), h. 41. 
113 M. Yusuf Assagaf, “Manajemen Hati Perspektif Hadis Nabi Muhammad saw.”, Tesis, 

h. 45. 
114 Abdul Gaffar, “Telaah Kritis Atas ‘Ilal al-Ḥadīṡ Dalam Kaidah Kesahihan Hadis 

(Sebuah Rekonstruksi Metodologis)”, Disertasi, h. 132. 
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guru atau murid-murid periwayat pada kitab-kitab rijal. Validiasi data terkait 

hubungan guru dan murid dilakukan mulai pada sanad pertama sampai terakhir. 

Jika ditemukan adanya periwayat satu ataupun dua atau lebih yang tidak memiliki 

hubungan guru dan murid baik di awal ataupun diakhir sanad maka dapat dipastikan 

bahwa sanad hadis tersebut terputus .115 

Uraian di atas memberikan langkah dalam mengukur kesezamanan serta 

pertemuan antara periwayat yakni dengan melakukan teknik pelacakan biografi 

setiap periwayat baik tempat atau tahun lahir dan wafat demikian pula rihlah 

ilmiyah periwayat dalam mencari hadis. Dalam menyimpulkan adanya pertemuan 

tersebut, seorang peneliti dapat menggunakan syarat-syarat yang telah diterapkan 

oleh al-Bukhari atau Muslim.  

b. Perawinya Adl 

Ibnu Fāris menjelaskan kata ‘adl yakni sebuah kata yang tersusun dari 

huruf  د ,ع dan ََل  yang mengandung dua makna yang saling berbeda seperti lurus 

dan bengkok.116 Adapun maksud adil dalam penelitian ini yakni bersikap lurus 

terutama dalam meriwayatkan hadis dari Nabi saw. Sedangkan secara istilah seperti 

yang dijelaskan oleh Ibn Ṣalaḥ bahwa mayoritas ulama hadis dan fiqh menyepakati 

syarat-syarat kepada setiap periwayat yang mengajukan riwayatnya untuk 

memenuhi kriteria keadilan dan ke-ḍabīṭ-an saat meriwayatkannya. Sedangkan 

rincian keadilan seorang periwayat oleh jumhur ulama mensyaratkan harus 

beragama Islam, balig, berakal, selamat dari kefasikan dan muruah yang terjaga.117 

 

 
115 M. Yusuf Assagaf, “Manajemen Hati Perspektif Hadis Nabi Muhammad saw.”, Tesis, 

h. 45. 
116 Ah}mad bin Fāris bin Zakariyyā al-Qazwainī al-Rāzī Abū al-Ḥasan, Mu‘jam Maqāyīs 

al-Lugah, Juz 4, h. 246. 
117 Abū Bakr Kāfī, Manhaj al-Imām al-Bukhārī fī Taṣḥīḥ al-Aḥādīṡ wa Ta‘līlihā, (Cet. I; 

Beirut: Dār Ibn Hazm, 1422 H/2000 M), h. 75. 
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c. Perawinya Ḍābiṭ 

Ḍābiṭ adalah istilah yang digunakan oleh ulama dalam memberikan 

gambaran kapasitas hafalan seorang periwayat hadis, hafalan tersebut diukur 

dengan dua aspek yakni kecermatan dalam menghafal serta kecakapan dalam 

menyampaikan suatu hadis. 

Abū Bakr Kāfī dalam kitabnya membagi ḍābiṭ menjadi dua bagian sebagai 

berikut: 118 

1) Ḍabṭ al-Ṣadr 

Ḍabṭ al-ṣadr yaitu kuat dalam dada,  maksudnya terdapat kekuatan dalam 

mengingat hadis-hadis dari gurunya kemudian kembali meriwayatkan hadis 

tersebut kepada orang lain, ataukan perawi tersebut mampun menjelaskan hadis 

kapan dan dimana saja diperlukan. 

2) Ḍabṭ al-Kitāb 

Ḍabṭ al-kitāb yaitu kuat dalam tulisannya, artinnya seorang perawi dianggap 

terjaga dari berubahnya atau berkurangnya suatu hadis sejak mendegarkan dari 

gurunya. Hemat kata, tidak ada ditemukan kesalahan dalam menuliskan hadis 

sehingga memberikan keraguan atas ke-ḍabit-annya 

3) Tamm al-Ḍabṭ 

Tamm al-ḍabt ketika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia bermakna ke-

ḍabīt-an yang sempurna atau dalam istilah lain yakni ḍabit plus. Istilah tersebut 

ditujukan kepada periwayat yang memiliki kesempurnaan hafalan hadis atau 

memiliki keahlian dua hafalan sebelumnya yakni ḍabt ṣadr dan ḍabt kitab selain 

 
118 Abū Bakr Kāfī, Manhaj al-Imām al-Bukhārī fī Taṣḥīḥ al-Aḥādīṡ wa Ta‘līlihā, h. 131. 

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

2012), h. 53. 
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itu periwayat tersebut cermat dalam menerima hadis serta ulet dalam 

menyampaikannya.119 

Oleh karena itu, ke-ḍabīt-an seorang periwayat hadis sangat mempengaruhi 

hal-hal yang diterima dan disampaikan sehinga ke-ḍabīt-an seorang periwayat 

menduduki tempat terpenting yang harus dipenuhi dalam menentukan kualitas 

suatu hadis. 

2. Kaidah Kesahihan Matan 

a. Terhindar dari syāż 

Defenisi syāż secara bahasa dalam kitab Lisān al-‘Arab  dijelaskan sebagai 

suatu kata yang terdiri dari huruf ش dan ذ yang memiliki makna menyendiri atau 

berbeda.120 Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa defenisi syaż secara bahasa 

adalah sesuatu yang berbeda, menyendiri ataupun menyalahi sesuatu yang lain. 

Terkait defenisi syāż secara istilah, beberapa ulama berbeda dalam 

menjelaskannya, yaitu:121 

1) Al-Syāfi‘ī mendefenisikan makna syāż sebagai suatu hadis yang 

diriwayatkan oleh periwayat ṡiqah, namun bertentangan dengan hadis 

lainnya yang diriwayatkan oleh periwayat lebih ṡiqah atau memiliki banyak 

periwayat ṡiqah. 

2) Sedangkan Al-Ḥākim berpandangan bahwa syāż adalah hadis dengan 

rentetan perawi yang ṡiqah dan tidak terdapat periwayat ṡiqah lain yang 

meriwayatkannya. 

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

Aplikasi, h. 71. 
120 Aḥmad bin Fāris bin Zakariyyā al-Qazwainī al-Rāzī Abū al-Ḥasan, Mu‘jam Maqāyīs al-

Lugah, Juz 3, h. 180. 
121 ‘Uṡmān bin ‘Abd al-Raḥman Taqī al-Dīn Ibn Ṣalāḥ, Ma‘rifat Anwā‘ ‘Ulūm al-Ḥadīṡ - 

Muqaddimah Ibn Ṣalāḥ, h. 76-77. 
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3) Adapun Abū Ya‘lā al-Khalīlī berpendapat bahwa syāż adalah suatu hadis 

dengan sanad yang terdiri dari satu macam saja, baik dalam periwayatannya 

terdapat perawi yang bersifat ṡiqah ataupun tidak. 

M. Syuhudi Ismail menguraikan empat indikator yang menjadi tolak ukur 

menentukan adanya syāż pada sanad ataupun matan suatu hadis, yakni: adanya 

sanad yang menyendiri pada suatu hadis, memiliki pertentangan matan dengan 

matan hadis yang lebih kuat kualitas sanadnya, terdapat pertentangan dengan al-

Qur’an, bertentangan dengan logika serta fakta sejarah.122 

b. terselamatkan dari ‘illat 

Kata ‘illat dijelaskan oleh Ibnu Fāris sebagai suatu kata yang terusun atas 

huruf ع  dan ل   dengan mengandung tiga makna dasar, yaitu; pengulangan, 

menghalangi dan kelemahan pada sesuatu.123 Secara istilah, ‘illah adalah sesuatu 

yang tersembunyi dan dianggap menjadi sebab kecacatan sebuah hadis yang 

nampaknya bebas dari segala kekurangan.124 Karena ‘illat adalah diibaratkan 

sebuah penyakit yang tersembunyi atau samar dalam suatu hadis, sehingga 

menjadikan hadis tersebut berkualitas da‘īf. 

Sedangkan untuk mengetahui ada atau tidaknya kecacatan (‘illah) pada 

matan hadis, dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa indikator, yakni: 

terdapat penyisipan kata dalam hadis oleh periwayat ṡiqah (idrāj), adanya 

penggabungan matan hadis dengan hadis yang lain baik penggabungan tersebut 

banyak ataupun sedikit oleh periwayat ṡiqah, adanya penambahan kalimat yang 

 
122 Arifuddin Ahmad, 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. 
123 Aḥmad bin Fāris bin Zakariyyā al-Qazwainī al-Rāzī Abū al-Ḥasan, Mu‘jam Maqāyīs al-

Lugah, Juz 4, h. 12. 
124 Lihat Muḥammad ‘Ajjāj bin Muḥammad Tamīm bin Ṣāliḥ bin ‘Abdullāh al-Khaṭīb, Uṣūl 

al-Ḥadīṡ (Beirut: Dār al-Fikr, 1409 H/1989 M), h. 291; dikutip dalam M. Yusuf Assagaf, 

“Manajenen Hati Perspektif Hadis Nabi Muhammad saw.”, Tesis, h. 50. 



83 
 

 
 

diduga kuat bukan bagian tubuh matan hadis tersebut dan dilakukan oleh periwayat 

ṡiqah (ziyādah), terdapat kalimat-kalimat yang dibolak-balik penempatannya pada 

matan hadis (inqilāb), ditemukan perubahan huruf ataupun syakal pada matan suatu 

hadis (taḥrīf atau taṣḥīf), serta ditemukan kesalahan pada proses menerimaan hadis 

bi al-ma‘na.125 

Akan tetapi indikator-indikator sebagaimana disebutkan di atas bukan 

menjadi sebab ke-ḍa‘īf-an apabila dijumpai pada suatu hadis. Namun ketika suatu 

hadis ketika indikator-indikator di atas berimplikasi pada kerusakan makna subtansi 

hadis, maka secara otomatis hadis tersebut berkualitas ḍa’īf. Sedangkan jika 

indikator tersebut ditemukan dan tidak mempengaruhi sama sekali makna subtansi 

suatu hadis maka hadis tersebut dapat dikategorikan sebagai hadis yang 

diriwayatkan secara makna (riwāyah bi al-ma‘na). 

F. Ma‘āni al-Ḥadīṡ 

Istilah ma‘āni al-ḥadīṡ tersusun dari dua kata yaitu Ma‘āni dan Ḥadīṡ. 

Adapun penjelasannya sebagai berikut: 

1. Ma‘āni  

Kata tersebut merupakan bentuk jamak dari kata ma‘na, tersusun dari huruf 

‘ain, nūn dan harf mu‘tal yang memiliki tiga makna yakni maksud sesuatu, 

kerendahan, kehinaan, penampakan dan kemunculan sesuatu. Al-Ma‘na berarti 

makna yang terlihat atau nampak pada suatu kata. Sedangkan dalam ilmu balagah 

mendefenisikannya sebagai ilmu yang menelusuri terkait hal ihwal kata arab, 

bergantung pada kondisinya, sehingga memunculkan perbedaan pandangan terkait 

 
125 Lihat Abū Sufyān Muṣṭafā Bājū, Al-‘Illah wa Ajnāsuhā ‘ind al-Muḥaddiṡīn, (Cet. I; 

Ṭanṭā: Maktabah al-Ḍiyā’, 1426 H/2005 M), h. 288-397; dikutip dalam M. Yusuf Assagaf, 

“Manajenen Hati Perspektif Hadis Nabi Muhammad saw.”, Tesis, h. 50. 
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suatu kata atau kalimat karena disebabkan kondisi yang berbeda.126 

2. Hadis 

Terkait defenisi hadis, peneliti telah menguraikannya pada bab sebelumnya, 

adapun singkatnya adalah sehala bentuk perkataan, perbuatan, ketetapan, bentuk 

fisik, sifat, serta sejarah hidup yang disandarkan kepada Nabi Muhammad saw. baik 

setelah ditetapkan sebagai Rasul ataupun sebelumnya.127 

Maka maksud istilah Ma‘āni al-Ḥadīṡ adalah memunculkan isi dari ucapan 

Nabi saw. Arifuddin Ahmad mendefenisikannya dengan suatu ilmu atau kendaraan 

untuk menelusuri terkait hal ihwal lafal dan makna pada berbagai matan hadis 

sebagaimana tuntutan kondisinya.128 

Berdasarkan defensisi di atas, terdapat dua unsur penting yang menjadi 

perhatian dalam lingkup ma‘āni al-ḥadīṡ, yakni; pertama, kondisi lafal dan makna 

yang merujuk pada analisis makna leksikal dari suatu kata, demikian juga gramatika 

serta medan semantiknya. Kedua, yaitu pada aspek sosio-historis, sabab al-wurūd 

yakni posisi lafal tersebut muncul. Kedua aspek tersebut tidak bisa terpisah dan 

perlu diposisikan seimbang sehingga dapat meminimalisir kekeliruan dalam 

memahami hadis. 

Terdapat beberapa aspek-aspek yang perlu diterapkan dalam pemahaman 

hadis, yakni: 

1) Interpretasi Tekstual 

Interpretasi tekstual merupakan metode dalam memahami hadis dengan 

 
126 Arifuddin Ahmad, Metodologi Pemahaman Hadis; Kajian Ilmu Ma‘ani al-Hadis, 

(Cet.I;Makassar:Alauddin University Press, 2012), h. 4-5. 
127 Lihat juga, Muḥammad Ajjāj al-Khātib, Uṣūl al-Ḥadīṡ; ‘Ulumuhu wa Muṣṭalahu, 

(Beirūt:Dār al-Fikr. 1989), h. 27. 
128 Arifuddin Ahmad, Metodologi Pemahaman Hadis; Kajian Ilmu Ma‘ani al-Hadis, h. 4-

6. 
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hanya terfokus pada teks matan semata, baik periwayat hadis tersebut secara lafal 

ataupun secara makan atau mempertimbangkan pada analisa bentuk dan cakupan 

makna.129 

Beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam memahami hadis Nabi saw. 

dari segi lafal/teksnya, yakni: cara periwayatan, gaya bahasa serta kandungan hadis. 

Dari segi cara periwayatannya, hadis dapat dibedakan kepada periwayatan lafal dan 

periwayatan makna; mengacu pada segi gaya bahasa, bentuk ataupun orientasi 

maknanya maka dapat dibedakan kepada jawami’ al-kalim, tamsīl, percakapan. 

Kosakata yang garīb, pernyataan yang sulit; kemduian dari segi kandungannya 

dapat dibedakan kepada, aqidah, ibadah, ketetapan hukum al-targīb wa al-tarhīb, 

dan irsyād.130 

2) Interpretasi Intertekstual 

Interpretasi intertekstual dimaknai sebagai suatu langkah dalam memahami 

matan hadis dengan mengelompokkan hadis-hadis terkait serta hadis lainnya 

dengan kondisi berbeda (tanawwu’) dan juga dari ayat al-Qur’an yang terkait.131 

Interteks juga dimaknai dengan sebuah jaringan kesinambungan antara satu teks 

dengan teks lain penelitian yang dilakukan dengan menelusuri hubungan-hubungan 

antara dua teks atau lebih. Maksud dari hubungan tidak hanya mengacu pada 

persamaan, namun juga terkait pertentangan atau perbedaan. 

Menelisik adanya hubungan antar teks dimaksudkan agar dapat menarik 

sebuah ide, gagasan, krinologi, plot, penokohan, gaya bahasa dan sebagainya.132 

istilah intertekstual dalam kajian hadis juga dapat disebut dengan teknik 

munasabah. 

 
129 Arifuddin Ahmad, Metodologi Pemahaman Hadis; Kajian Ilmu Ma’ani al-Hadis, h. 19. 
130 Arifuddin Ahmad, Metodologi Pemahaman Hadis; Kajian Ilmu Ma’ani al-Hadis, h. 20. 
131 Arifuddin Ahmad, Metodologi Pemahaman Hadis; Kajian Ilmu Ma’ani al-Hadis, h. 89. 
132 Arifuddin Ahmad, Metodologi Pemahaman Hadis; Kajian Ilmu Ma’ani al-Hadis, h. 87. 
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3) Interpretasi Kontekstual 

Interpretasi Kontekstual adalah langkah dalam memahami matan suatu 

hadis dengan mempertimbangkan aspek asbāb al-wurūd (konteks tempat, pelaku, 

peristiwa, dan waktu) kemudian dikontekstualisasikan kepada kondisi kekinian.133 

Istilah ini dimaksudkan agar dapat memahami kandungan petunjuk hadis nabi yang 

telah dipertimbangkan dari aspek konteksnya yang meliputi bentuk atau cakupan 

petunjuknya; posisi nabi ketika hadis tersebut terjadi kapan dan apa latar belakang 

hadis itu terjadui; serta tujuan (kepada siapa) hadis tersebut disampaikan. Oleh 

karena itu, pemahaman secara kontekstual merupakan kegiatan ijtihad sehingga 

dapat dipahami bahwa hadis Nabi yang dipahami secara kontekstual membuktikan 

adanya hadis yang bersifat universal, temporal dan lokal.134 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengolahan data secara 

deduktif, yakni proses dalam berpikir ataupun bernalar dengan maksud 

mendapatkan kesimpulan yang diawali dari kaidas secara umum kepada khusus. 

Hemat kata, deduktig merupakan berpikir mulai dari umum kekhusus.135 

Selain itu, pemahaman terhadap hadis nabi perlu menggunakan pendekatan 

holistik136 serta memanfaatkan berbagai teori dari beberapa disiplin ilmu 

pengetahuan seperti ilmu sosial (sosiologi, antropologi, psikologi, dan sejarah). 

Dalam menerapkan ajaran Islam secara kontekstual memerlukan beberapa disiplin 

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

117. 
134 Arifuddin Ahmad, Paradigma Baru Memahami Hadis Nabi: Refleksi Pemikiran 

Pembaharuan Prof. Dr. Muhammad Syuhudi Ismail, (Cet.I;Jakarta:Renaisan, 2005), h. 204. 
135 Imam Machali, Metode Penelitian Kualitatif (Cet. I; Yogyakarta: Program Studi 

Manajemen Pendidikan Islam, 2017), h. 10. 
136 Holistik adalah pendekatan kepada fenomena atau problematika dengan memandangan 

fenomena tersebut sebagai satu kesatuan yang utuh. Lihat, M. Dahlan Y, Al-Bary, Lya Sofyan 

Yacub, Kamus Induk Istilah Ilmiyyah, (Surabaya:Target Press, 2003), h. 289. 
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ilmu tersebut untuk menjadi pendekatan dalam menelusuri perkembangan ilmu 

pengetahuan dan realitias masyarakat.137 

4) Makna Subtantif dan Formatif 

Kata ‘subtansi’ secara bahasa berarti watak sesungguhnya dari sesuatu, isi 

pokok atau inti. Sedangkan kata ‘formatif’ menurut bahasa adalah kesesuaian 

dengan aturan yang sah, menurut adat kebiasaan yang berlaku. Maka dapat 

dipahami bahwa subtansi merupakan makna inti yang diinginkan dalam sebuah 

hadis yang bersifat universal (umum), adapun formatif merupakan pengamalan 

suatu hadis berdasar pada makna yang sesuai atau dikehendaki oleh subtansi suatu 

hadis. 

Ketika mengkaji hadis Nabi saw. wawasan terkait makna subtantif dan 

formatif suatu hadis sangat diperlukan, karena secara pengamalan hadis nabi harus 

sejalan dengan misi kerasulan beliau dan sebagai rahmat kepada seluruh alam serta 

uswah hasanah. Ketika memahami suatu hadis secara tekstual, maka makna yang 

didapatkan adalah secara formatif, namun ketika menimbang pada aspek 

pengamalan, maka rumit untuk dilakukan dan memberikan kesan bertentangan 

dengan misi kerasulan dan kedudukan beliau. Akan tetapi, ketika memahaminya 

juga selain dengan teknik interpretasi tekstual memperhatikan interteks dan 

konteksnya, maka petunjuk kedudukan hadis dapat ditemukan sejalan dengan misi 

kerasulan dan kedudukan belau.138 

G. Tatbīq al-Ḥadīṡ 

Tatbīq al-Ḥadīṡ atau penerapan hadis dilakukan setidaknya dapat diperhatikan 

pada beberapa aspek, antara lain dapat dilihat dari; Pertama, aspek waktu dan 

 
137 Arifuddin Ahmad, Paradigma Baru Memahami Hadis Nabi: Refleksi Pemikiran 

Pembaharuan Prof. Dr. Muhammad Syuhudi Ismail, h. 205-206. 
138 Arifuddin Ahmad, Metodologi Pemahaman Hadis; Kajian Ilmu Ma’ani al-Hadis, h. 

169. 
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tempatnya yang terbagi atas Universalitas (Syumuliyyah), lokal (mahalliyyah), dan 

temporal (muwaqqatah); kedua, pada aspek tanggung jawab (taklif) yang terbagi 

atas komunal (jama‘iyyah), dan personal (fardiyyah); ketiga, pada aspek cakupan 

yang terbagi menjadi optimal (amtsaliyyah), dan proporsional (mutanasib), berikut 

penjelasannya:139 

1. Dari apsek waktu dan tempat 

a. Universal (Syumuliyyah) 

Rasulullah saw. merupakan utusan Allah swt. di dunia dengan tugas menjadi 

rahmat kepada seluruh alam, maka secara otomatis segala sesuatu yang disandarkan 

kepadanya ditujukan kepada seluruh makhluk tanpa terbatas pada golongan, suku, 

jenis dan lainnya. Hadis yang bersifat universal adalah hadis yang tidak dibatasi 

waktu dan tempat, seperti hadis tentang perintah meninggalkan yang meragukan 

kepada sesuatu yang tidak meragukan. Hadis tersebut pada dasarnya memiliki 

makna universal karena hampir seluruh manusia dapat menerapkannya. 

b. Lokal (mahalliyyah) 

Hadis Nabi saw.  terkadang hanya bersifat lokal, maksudnya hanya dapat 

diterapkan pada daerah Arab saja atau daerah yang memiliki kesamaan iklim, 

budaya, tradisi atau kondisi dengan tanah Arab. Seperti Hadis yang memerintahkan 

agar menggunting kumis dan memanjangkan jenggot agar membedakan diri dengan 

orang-orang musyrik. 

Ketika hadis tersebut, dapat dipahami bahwa hadis ini tidak hanya sekedar 

bersifat lokal namun juga bersifat temporal yakni dengan menimbang pada realitas 

saat ini. Anjuran tersebut tidak dapat lagi dijadikan sebagai landasan identitas 

seorang muslim karena dewasa ini memanjangkan jenggot juga telah menjadi 

 
139 Arifuddin Ahmad, Amrullah Harun, dan Akbar, Manajemen Ihya’ al-Sunnah, 

(Cet.I;Depok:Rajawali Press, 2023), h. 122-134.  
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kebiasaan oleh beberapa orang non Islam. Namun aspek lain yang dapat menjadi 

pembeda identitas jati diri seorang Muslim yakni melaksanakan shalat. 

c. Temporal (Muwaqqatah) 

Temporal bermakna sementara atau terbatas pada waktu, maksudnya adalah 

Hadis Nabi saw. tidak berlaku sepanjang waktu, baik bersifat komunal atau 

individual. Hadis tersebut berlaku pada waktu tententu saja dan diwaktu yang lain 

ia tidak berlaku kecuali apabila konteksnya ditarik dan ditanamkan subtansi saat 

dihidupkan. Seperti hadis tentang larangan ziarah kubur, secara teks hadis tersebut 

menyebutkan larangan hanya kepada perempuan saja, namun ulama berpendapat 

bahwa ia juga berlaku pada laki-laki. 

Ziarah kubur dimasa lalu pernah dilarang oleh Nabi saw. karena 

memperhatikan kondisi masyarakat Islam yang masih berada pada fase peralihan 

dari penyembahan berhala kepada penyembahan kepada Allah swt. kemudian 

beberapa waktu berlalu dengan pertimbangan Nabi saw. atas kondisi masyarakat 

Islam yang mulai memiliki akidah yang kuat dan pengetahuan yang luas sehingga 

ziarah kubur dibolehkan. Namun, tidak menutup kemudian dimasa sekarang 

pelarangan ini kembali diberlakukan apabila suatu masyarakat Islam masih 

memiliki pengetahuan atau keyakinan yang dikhawatirkan akan berpotensi besar 

terjerumus pada lobang kesyirikan. 

2. Dari Aspek tanggung jawab (taklif) 

Hadis Nabi saw. mengandung kekuatan untuk mengatur melalui taklif, yaitu 

penetapan beban kepada penerima beban (al-mukhatab) atau tuntukan pembebanan 

serta keperberatan (masyaqqah). Taklif tidak berlaku bagi mereka yang 

kesadarannya hilang, seperti orang gila atau tidur serta yang belum mempunyai 

kematangan dalam berfikir atau bertindak. Taklif antara lain terbagi atas dua bagian 

yakni taklif komunal (jama‘ìyyah) dan taklif personal (fadiyyah). 
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a. Komunal (jama‘iyyah) 

Taklif komunal adalah pembebanan sebagaimana Hadis Nabi Saw. dimana 

penerapannya dibebankan secara komunal, baik dari bentuk ataupun dampaknya. 

Taklif komunal dari segi bentuk dampaknya seperti hadis tentang shalat jumat. Pada 

hadis tersebut pembebanan shalat jumat ditujukan kepada setiap mukallaf kecuali 

pada orang-orang yang telah diberikan keringanan atau rukhsah.  

Sedangkan taklif komunal dari segi dampaknya adalah taklif yang ditujukan 

kepada setiap mukallaf akan tetapi hanya cukup dilakukan oleh sebagian mukallaf, 

maka dampak atau beban kepada mukallaf lain telah gugur, dalam ilmu fiqh disebut 

dengan fadhu kifayah. Seperti hadis tentang pemularasan jenazah yang dibebankan 

kepada setiap mukallaf, akan tetapi dampak kewajibannya akan gugur kepada 

mukallaf lainnya jika telah ada mukallaf lain yang melakukannya. 

b. Personal (fadhiyyah) 

Taklif personal adalah pembebanan yang berdasarkan Hadis Nabi saw. dan 

diterapkan pembebanannya secara personal bagi setiap mukallaf. Seperti hadis 

tentang pembebanan zakat fitrah. 

3. Dari aspek urgensi 

Aspek lain terkait penerapan hadis Nabi saw. adalah dengan memperhatikan 

urgensinya, yakni dengan menerapkan hadis secara optimal (amtsaliyyah), dan 

secara proporsional (mutanasib). 

a. Optimal (amtsaliyyah) 

 Penerapan hadis secara optimal adalah kandungan hadis yang diterapkan 

dengan sempurna, baik dari segi keabsahannya ataupun nilainya. Dari segi 

keabsahannya seperti hadis tentang pelaksanaan shalat yang diwajibkan memenuhi 

beberapa gerakan serta bacaan dan apabila tidak dilaksanakan maka shalat dianggap 

tidak sah. Adapun dari segi nilainya, seperti hadis tentang hadis tentang perintah 
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shalat berjamaan dengan maksud bahwa pelaksanaan shalat akan lebih sempurna 

nilainya jika dilaksanakan dengan berjamaan. 

b. Proporsional (mutanasib) 

Penerapan hadis secara proporsional adalah kandungan hadis yang 

diterapkan sesuai dengan kondisi dan situasi serta kebutuhan masing-masing. 

Seperti, hadis tentang menjawab salah yang apabila dilakukan sesama Muslim 

maka sebaiknya dijawab sebagaimana yang diucapkan sipemberi salam atau 

melebihinya. Sedangkan jika dilakukan kepada non muslim maka dijawab 

seperlunya.
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BAB III 

HADIS-HADIS TENTANG PENCEGAHAN PENYAKIT DEGENERATIF 

A. Identifikasi Hadis 

Dalam menelusuri hadis-hadis tentang konsep pencegahan, peneliti kembali 

mengacu kepada langkah pencegahan penyakit yang telah dikemukakan oleh para 

ahli dan beberapa literatur sebagaimana yang telah dibahas pada bab kedua 

penelitian ini. Pencegahan tersebut seperti menjaga pola makan, fisik, dan pikiran. 

Adapun hadis yang dipilih adalah hadis-hadis yang menurut peneliti dapat mewakili 

dari berbagai hadis terkait tema tersebut. Langkah tersebut dilakukan karena 

peneliti menganggap bahwa apabila dalam melacak hadis-hadis tentang konsep 

pencegahan penyakit degeneratif dengan lafal-lafal akan merumitkan proses 

penelitian karena peneliti tidak menemukan lafal yang dapat mewakili tema-tema 

tersebut, sehingga dengan melakukan langkah ini peneliti cukup melihat indikasi 

tema-tema dalam hadis. Namun dalam proses penelusurannya, peneliti mengacu 

pada kitab Kanzu al-‘Ummāl fī Sunan al-Aqwāl wa Af‘āl karya ‘Alā’ al-Dīn ‘Ali 

bin Ḥisām al-Dīn al-Hindī. 

Adapun hadis-hadis yang peneliti anggap terkait dengan pembahasan ini 

adalah: 

ما ملأ أ دمي وعاء شْا من بطن، بحسب ابن أ دم أأكلات يقمن صلبه، فا ن كَن لَّ محالة فثلث   .1

 1. لطعامه، وثلث لشرابه، وثلث لنفسه 

المؤمن القوي خيْ وأأحب ا لَ الله من المؤمن الضعيف، وفِ ك خيْ، احرص علَّ ما ينفعك   .2

ن أأصابك شيء فلا تقل: لو أأنّ فعلت لكًن كذا وكذا، ولكن  واس تعن بَلله ولَّ تعجز، وا 

 
1 ‘Alā’ al-Dīn ‘Ali bin Ḥisām al-Dīn Ibn al-Qāḍī, Kanzu al-‘Ummāl fi Sunan al-Aqwāl wa 

Af‘āl, Juz 15 (Cet.V;t.t:Mu’assasah al-Risālah, 1401 H/1981 M), h. 261. 
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 2قل قدر الله وما شاء فعل، فان لو تفتح عْل الش يطان 

ارموا واركبوا وأأن ترموا أأحب أألِ من أأن تركبوا ك شيء يلهو به الرجل بَطل ا لَّ رمى الرجل  .3

بقوسه أأو تأأديبه فرسه، أأو ملاعبته امرأأته، فا نَّن من الحق، ومن ترك الرمي بعد ما علمه،  

 3فقد كفر الَّي علمه

يَ عائشة أأشعرت أأن الله قد أأفتانّ فيما اس تفتيته فيه؟ جاءنّ رجلان فقعد أأحدهما عند رأأسي   .4

والأ خر عند رجلي فقال الَّي عند رأأسي للذي عند رجلي أأو الَّي عند رجلي للذي عند 

رأأسي ما وجع الرجل؟ قال: مطبوب، قال: من طبه؟ قال: لبيد بن الأأعصم، قال: فِ أأي  

طلعة ذكر، قال: فأأين هو؟ قال: فِ بئر أأروان،   1ومشاطة وجف    شيء، قال: فِ مشط 

قالت: فأأتاها رسول الله صلَّ الله عليه وسلَّ فِ ناس من أأصْابه، ثم جاء فقال: يَ عائشة  

 4والله لكأن ماءها نقاعة الحناء ولكأن نخلها رؤوس الش ياطيْ".
Berdasar pada proses identifikasi hadis-hadis terkait pencegahan penyakit 

degeneratif, maka hadis-hadis terkait dapat diklasifikasikan dalam beberapa tema, 

yaitu: 

a) Hadis-hadis tentang pencegahan penyakit medis 

1. Pencegahan penyakit dengan manajemen pikiran 

2. Pencegahan penyakit dengan menjaga pola makan 

3. Pencegahan penyakit dengan aktifitas fisik 

b) Hadis tentang pencegahan penyakit non medis 

B. Pelacakan dan Kualitas Hadis-hadis tentang Pencegahan Penyakit 

Degeneratif 

Tata cara pelacakan hadis disebut juga dengan takhrīj al-ḥadīṡ, yaitu 

menelusuri keberadaan hadis pada kitab induk dengan berdasar pada sampel hadis 

 
2 ‘Alā’ al-Dīn ‘Ali bin Ḥisām al-Dīn Ibn al-Qāḍī, Kanzu al-‘Ummāl fi Sunan al-Aqwāl wa 

Af‘āl, Juz 1, h. 115. 
3 ‘Alā’ al-Dīn ‘Ali bin Ḥisām al-Dīn Ibn al-Qāḍī, Kanzu al-‘Ummāl fi Sunan al-Aqwāl wa 

Af‘āl, Juz 4, h. 349. 
4 ‘Alā’ al-Dīn ‘Ali bin Ḥisām al-Dīn Ibn al-Qāḍī, Kanzu al-‘Ummāl fi Sunan al-Aqwāl wa 

Af‘āl, Juz 6, h. 743. 
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yang telah ditemukan dari proses identifikasi. Untuk melacak hadis-hadis tersebut, 

peneliti memakai dua metode, yakni; 1). Memakai metode salah satu lafal hadis, 

yaitu dengan memilih satu, dua atau lebih kata pada matan hadis dengan 

menggunakan kita Mu‘jam al-Mufahras li alfāẓ al-Ḥadīṡ, karya A. J. Wensink, dan 

2). Dengan metode kata pertama pada matan hadis, yaitu dengan menggunakan 

kitab Mausū‘ah al-Aṭraf karya Abū Ḥājar Muḥammad al-Sa‘īd bin Basyūni Zaglūl 

dan kitab . setelah melakukan pelacakan hadis-hadis dengan kedua metode tersebut 

dan ditemukan hadis-hadis yang semakna, selanjutnya peneliti melakukan i‘tibār5 

al-sanad (menimbang sanad) yang bertujuan untuk mengatahui syahid dan mutābi’ 

pada hadis-hadis tersebut. Kemudian, selanjutnya melakukan kritik hadis baik 

aspek sanad ataupun matan hadis.  

1. Hadis tentang pencegahan penyakit dengan manajemen pikiran 

a. Penelusuran hadis 

1) Menggunakan metode salah satu lafal (kitab Mu‘jam al-Mufahras li 

alfāẓ al-Ḥadīṡ melalui lafal الضعيف) 

Petunjuk yang ditemukan adalah: 

........  الْمُؤْمِنُ الْقوَِيُّ  عِيفِ:    خَيٌْْ :  2,, حم 14, زهد  10,, جه مقدمة  34م قدر  مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّ

366 ,370.6 

 
5 I‘tibār secara bahasa berdasar dari kata ِعب  yang bermakna menimbang, merenungi, 

menafsirkan dan menyeberangi. Lihat, Maḥmud Yūnus, Kamus Arab – Indūnisi, h. 252. Kata 

tersebut merupakan perubahan dari akar kata ِاعتبارا-يعتبِ- اعتب  yang setimbang dengan kata فتعل - يفتعل-ا 
فتعالَّا    yang bermakna pertimbangan atau memperhitungkan. Adapun secara istilah, terdapat berbagai 

defenisi yang dijelaskan oleh ulama, diantaranya; “teknik yang memberikan jalan untuk mengetahui 

para mutābi’,  syahid dan penjelasan dari keduanya, dan yang bukan bagian dari keduanyalalu 

mengamatinya”. Lihat Abū al-Khair Syams al-Dīn Muḥammad al-Sakhāwī, Al-Taudīḥ al-Abhar li 

Tażkirah Ibn al-Malqīn fī ‘Ilm al-Aṡar, (Cet.I;t.t:Maktabah Aḍwā’ al-Salaf, 1318 H/1998 M), h. 72. 
6A. J. Wijnsic, Al-Mu‘jam al-Mufahras li Alfāẓ al-Ḥadīṡ al-Nabawī, Juz IV, (Līdin: 

Maktabah Birīl, 1936), h. 419. 
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Catatan kode: )م( Kitab Ṣaḥīḥ Muslim, )جه( Sunan Ibnu Mājah dan (حم )   

Musnad Aḥmad bin Ḥanbal. 

2) Melacak hadis dengan metode awal matan (Kitab Mausū‘ah al-Aṭrāf) 

Melalui kitab ini, peneliti tidak menemukan petunjuk keberadaan hadis di 

dalam kitab sumber. 

3) Melacak hadis dengan metode awal matan (Kitab Al-Fatḥ al-Kabīr fī 

Ḍamm al-Ziyādah) 

Melalui kitab ini hanya ditemukan 1 petunjuk, yaitu; 

عِيفِ وَفِِ كَُ خَيٌْْ احْرصِْ علَََّ مَا ينَْفَعُكَ  )) لََ الله مِنَ المؤُْمِنِ الضَّ
ِ
المؤُْمِنُ الْقوَِيُّ خَيٌْْ وَأَحَبُّ ا

ءٌ فلََا تقَُلْ: لوَْ أنَّ ِ فعََلْتُ  نْ أصََابكََ شَيْ
ِ
تَعِنْ بَِلله وَلََّ تعَْجِزْ، وَا كَنَ كَذَا وَكَذَا، وَلكَِنْ قلُْ:    وَاس ْ

يْطَانِ(( )حم م هـ( عَن أأبِ هُرَيْرَة. نَّ لوَْ تفَْتَحُ عََْلَ الش َّ
ِ
رَ الله، وَمَا شَاءَ فعََلَ فاَ   7قدََّ

Catatan Kode:   (حم) Kitab Musnad Aḥmad bin Ḥanbal, )م( Kitab Ṣaḥīḥ 

Muslim dan )ه( Kitab Sunan Ibnu Mājah. 

4) Pelacakan hadis melalui program CD-Room al-Maktabah al-Syāmilah 

Melalui program CD-Room tersebut, peneliti memperoleh petunjuk bahwa 

hadis terkait terdapat di dalam kitab Musnad Aḥmad bin Ḥanbal, Ṣaḥīḥ Muslim, 

Sunan Ibn Mājah, Musnad Abī Ya‘lā dan Ṣaḥīh Ibn Ḥibbān.   

b. Pengumpulan hadis-hadis semakna, I’tibar al-Sanad dan Skema hadis 

Berdasarkan penelusuran hadis yang telah dilakukan menggunakan dua 

metode, maka terdapat petunjuk terkait letak hadis-hadis tersebut yakni kitab Ṣaḥīḥ 

 
7Jalāl al-Dīn ‘Abd al-Raḥman bin Abī Bakr al-Suyūṭī, Al-Fatḥ al-Kabīr fī Ḍamm al-

Ziyādah ilā al-Jāmi‘ al-Ṣagīr, Juz III, (Cet. I; Libanon, Bairut: Dār al-Fikr, 1423 H / 2003 M), h. 

239. 
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Muslim, Musnad Aḥmad bin Ḥanbal, Sunan Ibn Mājah, Musnad Abī Ya‘lā dan 

Ṣaḥīḥ Ibn Ḥibbān. Adapun hadis tersebut adalah: 

1) Riwayat dalam kitab Ṣaḥīḥ Muslim 

دْرِيسَ، عَنْ رَبِيعَةَ 
ِ
ثنََا عَبْدُ اِلله بْنُ ا ، قاَلََّ: حَدَّ ثنََا أَبوُ بكَْرِ بْنُ أبَِِ شَيْبَةَ، وَابْنُ نمَُيٍْْ بْنِ عُثْمَانَ،  حَدَّ

يََ بْنِ حَبَّانَ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أبَِِ هُرَيْرَةَ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اِلله صَلََّّ  دِ بْنِ يَحْ  اُلله علَيَْهِ عَنْ مُحَمَّ

عِيفِ، وَفِِ كُ ٍ خَيٌْْ احْرصِْ علَََّ  لََ اِلله مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّ
ِ
، خَيٌْْ وَأَحَبُّ ا : »الْمُؤْمِنُ الْقوَِيُّ َ  مَا  وَسَلََّّ

ءٌ، فلََا تقَُلْ لوَْ أنَّ ِ فعََلْتُ  نْ أصََابكََ شَيْ
ِ
تَعِنْ بَِلِله وَلََّ تعَْجَزْ، وَا كََنَ كَذَا وَكَذَا، وَلكَِنْ   ينَْفَعُكَ، وَاس ْ

يْطَانِ«.  نَّ لوَْ تفَْتَحُ عََْلَ الش َّ
ِ
  8قلُْ قدََرُ اِلله وَمَا شَاءَ فعََلَ، فاَ

2) Musnad Aḥmad bin Ḥanbal 

عَنِ   .1 رَبِيعَةَ،  عَنْ  لَانَ،  عََْ بنِْ  دِ  مُحَمَّ عَنْ  مُبَارَكٍ،  ابْنُ  ثنََا  حَدَّ قاَلَ:  الوَْلِيدِ،  بْنُ  خَلفَُ  ثنََا  حَدَّ

: " الْمُؤْمِنُ الْقوَِيُّ خَ  َ ِ صَلََّّ اُلله علَيَْهِ وَسَلََّّ   يٌْْ أوَْ الْأَعْرَجِ، عَنْ أبَِِ هُرَيرَْةَ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََّّ

عِيفِ، وَفِِ كُ ٍ خَيٌْْ احْرصِْ علَََّ مَا ينَْفَعُكَ، وَلََّ تعَْجَزْ  ِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّ لََ اللََّّ
ِ
،  أَفْضَلُ وَأَحَبُّ ا

نَّ اللَّوَّ تفُْتَحُ مِنَ الش َّ 
ِ
، فاَ كَ وَاللَّوَّ يََّ

ِ
ُ وَمَا شَاءَ صَنعََ، وَا رَ اللََّّ نْ غلَبََكَ أَمْرٌ، فقَُلْ: قدََّ

ِ
 9. طَانِ "يْ فاَ

ثنََا عاَرِمٌ، قاَلَ:  .2 لَانَ، عَنْ رَبِيعَةَ، عَنِ حَدَّ دُ بْنُ عََْ ثنَِِ مُحَمَّ ِ بْنُ مُبَارَكٍ، قاَلَ: حَدَّ ثنََا عَبْدُ اللََّّ حَدَّ

  َ عْتُهُ مِنْ رَبِيعَةَ فلَََّْ أُنكِْرْ   -الْأَعْرَجِ، عَنْ أبَِِ هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِِ ِ صَلََّّ اُلله علَيَْهِ وَسَلََّّ قاَلَ: وَقدَْ سَِ

لََ خَيٍْْ  قاَلَ   -
ِ
عِيفِ، وَكٌُّ ا ِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّ لََ اللََّّ

ِ
: " الْمُؤْمِنُ الْقوَِيُّ خَيٌْْ أوَْ أَفْضَلُ وَأَحَبُّ ا

كَ وَ  يََّ
ِ
ُ وَمَا شَاءَ صَنعََ، وَا رَ اللََّّ نْ غلَبََكَ أَمْرٌ فقَُلْ: قدََّ

ِ
، احْرصِْ علَََّ مَا ينَْفَعُكَ وَلََّ تعَْجِزْ، فاَ  اللَّوَّ

يْطَانِ " نَّ اللَّوَّ يفُْتَحُ مِنَ الش َّ
ِ
 10.فاَ

3) Riwayat dalam kitab Sunan Ibn Mājah 

ِ بْنُ   .1 ثنََا عَبْدُ اللََّّ نَافِسُِِّ قاَلََّ: حَدَّ دٍ الطَّ ثنََا أَبوُ بكَْرِ بْنُ أبَِِ شَيْبَةَ، وَعلَِيُّ بْنُ مُحَمَّ دْرِيسَ، عَنْ حَدَّ
ِ
ا

يََ بْنِ حَبَّانَ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أبَِِ هُرَيْرَةَ، قاَلَ  دِ بْنِ يَحْ : قاَلَ رَسُولُ  رَبِيعَةَ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ مُحَمَّ

 
8Abū al-H}usain, Muslim bin al-Ḥajjāj al-Qusyairī al-Naisābūrī, Al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-

Mukhtaṣār bin Naql al-‘Adl ‘an al-‘Adl ilā Rasūlillah SAW = Ṣaḥīḥ Muslim, Juz IV, (Bairūt: Dār 

Iḥyā’ al-Turāṡ al-‘Arabī, t.th.), h. 2052. 
9Abū ‘Abdillah Aḥmad bin Muḥammad bin Ḥanbal bin Hilāl bin Asad al-Syaibānī, Al-

Musnad li Imām Aḥmad bin Ḥanbal, Juz VIII, (Cet` I; Kairo: Dār al-Ḥadīṡ, 1416 H/1995 M) h. 420. 
10Abū ‘Abdillah Aḥmad bin Ḥanbal, Al-Musnad, Juz IX, h. 14. 
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عِيفِ، ِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّ لََ اللََّّ
ِ
: " الْمُؤْمِنُ الْقوَِيُّ خَيٌْْ وَأَحَبُّ ا َ ِ صَلََّّ اُلله علَيَْهِ وَسَلََّّ وَفِِ   اللََّّ

ءٌ، فلََا تقَُلْ: لوَْ  نْ أصََابكََ شَيْ
ِ
ِ وَلََّ تعَْجَزْ، فاَ تَعِنْ بَِللََّّ ، احْرصِْ علَََّ مَا ينَْفَعُكَ، وَاس ْ   كُ ٍ خَيٌْْ

يْطَانِ  نَّ لوَْ تفَْتَحُ عََْلَ الش َّ
ِ
، وَمَا شَاءَ فعََلَ، فاَ ُ رَ اللََّّ  11.  أنَّ ِ فعََلْتُ كَذَا وَكَذَا، وَلكَِنْ قلُْ: قدََّ

لَانَ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَ  .2 بَّاحِ قاَلَ: أنَبَْأنََا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنةََ، عَنِ ابْنِ عََْ دُ بْنُ الصَّ ثنََا مُحَمَّ نْ أبَِِ  حَدَّ

 
ِ
، قاَلَ: " الْمُؤْمِنُ الْقوَِيُّ خَيٌْْ وَأَحَبُّ ا َ ِ مِنَ  هُرَيْرَةَ، يبَْلغُُ بِهِ النَّبَِِّ صَلََّّ اُلله علَيَْهِ وَسَلََّّ لََ اللََّّ

نْ غلَبََكَ أَمْرٌ، فقَُلْ:  
ِ
عِيفِ، وَفِِ كُ ٍ خَيٌْْ احْرصِْ علَََّ مَا ينَْفَعُكَ، وَلََّ تعَْجِزْ، فاَ الْمُؤْمِنِ الضَّ

يْطَانِ  نَّ اللَّوْ، تفَْتَحُ عََْلَ الش َّ
ِ
كَ وَاللَّوْ، فاَ يََّ

ِ
، وَمَا شَاءَ فعََلَ، وَا ِ  12. قدََرُ اللََّّ

4) Riwayat dalam kitab Musnad Abū Ya‘lā  

دِ بْنِ يحَْ  .1 دْرِيسَ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ مُحَمَّ
ِ
ثنََا ابْنُ ا ثنََا أَبوُ بكَْرِ بْنُ أبَِِ شَيبَْةَ، حَدَّ يََ  حَدَّ

: "الْمُؤْ  َ ِ صَلََّّ اُلله علَيَْهِ وَسَلََّّ مِنُ  بْنِ حِبَّانَ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أبَِِ هُرَيْرَةَ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََّّ

، احْرصِْ علَََّ مَا ينَْفَعُكَ،  عِيفِ، وَكٌُّ علَََّ خَيٍْْ ِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّ لََ اللََّّ
ِ
الْقوَِيُّ خَيٌْْ وَأَحَبُّ ا

ءٌ فلََا تقَُلْ: لوَْ أنَّ ِ فعََلْتُ كَذَا وَكَذَا، وَلكَِنْ قلُْ  نْ أصََابكََ شَيْ
ِ
ِ وَلََّ تعَْجِزْ، وَا تَعِنْ بَِللََّّ :  وَاس ْ

يْطَانِ  نَّ لوَْ تفَْتَحُ عََْلَ الش َّ
ِ
ُ وَمَا شَاءَ فعََلَ، فاَ رَ اللََّّ  13. قدََّ

لَا  .2 دِ بْنِ عََْ ِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ مُحَمَّ ثنََا عَبْدُ اللََّّ ثنََا خَالُِ بْنُ مِرْدَاسٍ أَبوُ الهْيَْثََِ، حَدَّ نَ، عَنْ حَدَّ

: َ ِ صَلََّّ اُلله علَيَْهِ وَسَلََّّ "الْمُؤْمِنُ الْقوَِيُّ    رَبِيعَةَ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أبَِِ هُرَيْرَةَ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََّّ

، احْرصِْ علَََّ مَا ينَْفَعُكَ وَلََّ  عِيفِ، وَفِِ كُ ٍ خَيٌْْ ِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّ لََ اللََّّ
ِ
  خَيٌْْ وَأَفْضَلَ وَأَحَبَّ ا

نَّ 
ِ
فاَ وَاللَّوَّ  كَ  يََّ

ِ
وَا صَنعََ،  شَاءَ  وَمَا   ُ اللََّّ رَ  قدََّ فقَُلْ:  أَمْرٌ  غلَبََكَ  نْ 

ِ
فاَ عََْلَ  اللَّوَ    تعَْجِزْ،  تفَْتَحُ 

يْطَانِ   14.الش َّ

5) Riwayat dalam kitab Ṣahīḥ Ibn Ḥibbān 

ثنََا سفيان بن   .1 ثنََا الْحُسَيُْْ بْنُ حُرَيثٍْ قاَلَ: حَدَّ سَْْاقَ بْنِ خُزَيمَْةَ، قاَلَ: حَدَّ
ِ
دُ بْنُ ا نَا مُحَمَّ أَخْبََِ

لَانَ، عَنِ الْأَعْرَجِ  َ قاَلَ:    عيينة، عن بن عََْ ُ علَيَْهِ وَسَلََّّ عَنْ أبَِِ هُرَيرَْةَ يبَْلغُُ بِهِ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ

 
11Abū ‘Abdillah Muḥammad bin Yazīd al-Quzwainī Ibn Mājah, Sunan Ibn Mājāh, Juz I, 

(Bāb al-Ḥalbī: Dār Iḥyā’ al-Kutub al-‘Arabī, t.th.), h. 31. 
12Abū ‘Abdillah Ibn Mājah, Sunan Ibn Mājāh, Juz II, h. 1395. 
13Abū Ya‘lā Aḥmad bin ‘Alī bin al-Muṡannā bin Yaḥyā bin ‘Īsā bin Hilāl al-Tamīmī al-

Mauṣilī, Musnad Abī Ya‘lā, Juz XI, (Cet. I; Damaskus: Dār al-Ma’mūn li al-Turāṡ,1404/1984 M), 

h. 124. 
14Abū Ya‘lā al-Mauṣilī, Musnad Abī Ya‘lā, Juz XI, h. 230. 
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، احْرصِْ علَََّ مَا ينَْفَعُكَ  عِيفِ، وَكٌُّ علَََّ خَيٍْْ ِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّ لََ اللََّّ
ِ
  "الْمُؤْمِنُ الْقوَِيُّ أَحَبُّ ا

تفتح عْل  اللو  نَّ 
ِ
فاَ  ، وَاللَّوَّ كَ  يََّ

ِ
وَا شَاءَ،  وَمَا   ِ اللََّّ قدََرُ  فقَُلْ:  ءٌ،  شَيْ غلَبََكَ  نْ 

ِ
فاَ تعَْجِزْ،  وَلََّ 

 .الش يطان

2. ، ائُِِّ ثنََا علَِيُّ بْنُ حَرْبٍ الطَّ دُ بْنُ خَالٍِ الْفَارِسِيُّ بِدَارَا مِنْ دِيََرِ رَبِيعَةَ، حَدَّ نَا مُحَمَّ ثنََا بن    أَخْبََِ حَدَّ

يََ بْنِ حَبَّانَ، عَنِ الْأَعْرَجِ  دِ بْنِ يَحْ دْرِيسَ، عَنْ رَبِيعَةُ بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ مُحَمَّ
ِ
عَنْ أبَِِ هُرَيْرَةَ قاَلَ:   ا

الْمُؤْمِ  مِنَ   ِ اللََّّ لََ 
ِ
ا وَأَحَبُّ  خَيٌْْ  الْقوَِيُّ  "الْمُؤْمِنُ   : َ وَسَلََّّ علَيَْهِ   ُ اللََّّ صَلََّّ   ِ اللََّّ رَسُولُ  نِ  قاَلَ 

ِ وَلََّ  تَعِنْ بَِللََّّ ، فاَحْرصِْ علَََّ مَا تنَتَْفِعُ بِهِ، وَاس ْ عِيفِ، وَفِِ كُ ٍ الخَْيُْْ نْ أصََابكََ  تعَْجِزْ، فَ الضَّ
ِ
ا

نَّ اللو تفتح  
ِ
ِ وَمَا شَاءَ فعََلَ، فاَ ءٌ فلََا تقَُلْ: لوَْ أنَّ ِ فعََلْتُ كَذَا وَكَذَا، وَلكَِنْ قلُْ: قدََرُ اللََّّ شَيْ

 15.عْل الش يطان

Langkah selanjutnya yang akan dilakukan setelah pengumpulan hadis 

terkait dengan manajemen pikiran ialah melakukan i‘tibār al-sanad. I‘tibar al-

sanad ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidak adanya pendukung berupa 

periwayat yang berstatus syāhid atau mutābi’.  

Dari pengumpulan hadis tersebut, peneliti menemukan 9 jalur periwayatan 

pada beberapa kitab, yaitu; 1 riwayat pada kitab Ṣaḥīḥ Muslim, 2 riwayat pada kitab 

Musnad Aḥmad bin Ḥanbal, 2 riwayat pada kitab Sunan Ibn Mājah, 2 riwayat pada 

kiab Musnad Abu Ya‘lā dan 2 riwayat pada kitab Ṣaḥīḥ Ibn Ḥibbān.  

 
15Abū Ḥātim Muḥammad bin Ḥibbān bin Aḥmad bin Ḥibbān bin Mu‘āż bin Ma‘bah al-

Tamīmī al-Dārimī al-Bustī, Al-Iḥsān fī Taqrīb Ṣaḥīḥ Ibn Ḥibbān, Juz XIII, (Cet. I; Bairūt: 

Mu’assasah al-Risālah, 1408 H/1988 M), h. 28. 
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Riwayat-riwayat tersebut hanya dinukilkan dari seorang sahabat saja, yaitu 

Abu Hurairah. Dengan demikian, hadis manajemen pikiran tidak memiliki syahid. 

Demikian pula dari kalangan tabi’īn yang tercatat hanya al-A‘raj satu-satunya yang 

menerima hadis tersebut dari Abū Hurairah, sehingga hanya dialah yang tercatat 

sebabagai mutābi‘ dari hadis tersebut. Untuk lebih jelasnya, lihat skema hadis 

berikut; 
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c. Kualitas hadis tentang manajemen pikiran 

1.   Kualitas sanad hadis manajemen pikiran 

Peneliti tidak melakukan kritik terhadap sanad hadis tentang manajemen 

pikiran karena terdapat keterlibatan imam Muslim dalam periwayatannya. 

Sehingga penelitian matan dapat dilakukan. 

2. Kualitas matan hadis manajemen pikiran 

Setelah menemukan kepastian kualitas sanad suatu hadis, selanjutnya 

adalah mengkonfirmasi kualitas matan hadis. Dalam penelitian matan hadis, 

peneliti berpacu pada aspek ‘illah dan syāż yang tercakup dalam kaedah kesahihan 

hadis. 

a. Penelitian illah16pada matan hadis 

Dalam meneliti illat pada lafal matan hadis ini, peneliti berpacu pada kaidah 

mayor kesahihan hadis yaitu terhindar dari ‘illah yang mana kaidah minornya 

adalah terhindar dari ziyādah (tambahan), inqilāb (pembalikan lafal), idrāj 

(sisipan), nuqṣān (pengurangan), tagyīr (perubahan lafal) dan taḥrīf/taṣḥīf 

(perubahan huruf / syakalnya). Untuk mempermudah dalam mengetahui adanya 

‘illah yang telah disebutkan pembagiannya di atas, maka peneliti melakukan 

pemenggalan lafal pada setiap matan hadis, sebagai berikut; 

1) Riwayat dalam kitab Ṣaḥīḥ Muslim 

عِيفِ )،  (الْمُؤْمِنُ الْقوَِيُّ ) لََ اِلله مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّ
ِ
وَفِِ كُ ٍ خَيٌْْ احْرصِْ علَََّ مَا  )،  (خَيٌْْ وَأَحَبُّ ا

تعَْجَزْ )،  (ينَْفَعُكَ  وَلََّ  بَِلِله  تَعِنْ  ءٌ )،  (وَاس ْ أصََابكََ شَيْ نْ 
ِ
كَذَا  )،  (وَا كََنَ  فعََلْتُ  أنَّ ِ  لوَْ  تقَُلْ  فلََا 

يْطَانِ )، (وَلكَِنْ قلُْ قدََرُ اِلله وَمَا شَاءَ فعََلَ )، (وَكَذَا نَّ لوَْ تفَْتَحُ عََْلَ الش َّ
ِ
 .(فاَ

 

 
16‘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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2) Riwayat dalam Musnad Aḥmad bin Ḥanbal 

الْقوَِيُّ ) (أأ  عِيفِ )  (,الْمُؤْمِنُ  الضَّ الْمُؤْمِنِ  مِنَ   ِ اللََّّ لََ 
ِ
ا وَأَحَبُّ  أَفْضَلُ  أوَْ  خَيٌْْ  )،  (خَيٌْْ  كُ ٍ  وَفِِ 

نْ غلَبََكَ أَمْرٌ )،  (وَلََّ تعَْجَزْ )،  (احْرصِْ علَََّ مَا ينَْفعَُكَ 
ِ
ُ وَمَا شَاءَ صَنعََ )،  (فاَ رَ اللََّّ ، (فقَُلْ: قدََّ

كَ وَاللَّوَّ ) يََّ
ِ
يْطَانِ )، (وَا نَّ اللَّوَّ تفُْتَحُ مِنَ الش َّ

ِ
 (.فاَ

الْقوَِيُّ ) (ب عِيفِ )  (,الْمُؤْمِنُ  الضَّ الْمُؤْمِنِ  مِنَ   ِ لََ اللََّّ
ِ
ا وَأحََبُّ  أَفْضَلُ  أوَْ  خَيٍْْ  )،  (خَيٌْْ  لََ 

ِ
ا وَكٌُّ 

نْ غلَبََكَ أَمْرٌ )،  (وَلََّ تعَْجِزْ )  (,احْرصِْ علَََّ مَا ينَْفَعُكَ 
ِ
ُ وَمَا شَاءَ صَنعََ )  (,فاَ رَ اللََّّ ، (فقَُلْ: قدََّ

كَ وَاللَّوَّ ) يََّ
ِ
يْطَانِ )، (وَا نَّ اللَّوَّ يفُْتَحُ مِنَ الش َّ

ِ
 (.فاَ

2) Riwayat dalam kitab Sunan Ibn Mājah 

ِ مِنَ ) (,الْمُؤْمِنُ الْقوَِيُّ ) (أأ  لََ اللََّّ
ِ
عِيفِ خَيٌْْ وَأحََبُّ ا ، احْرصِْ علَََّ )، (الْمُؤْمِنِ الضَّ وَفِِ كُ ٍ خَيٌْْ

ِ وَلََّ تعَْجَزْ )،  (مَا ينَْفَعُكَ  تَعِنْ بَِللََّّ ءٌ )،  (وَاس ْ نْ أصََابكََ شَيْ
ِ
فلََا تقَُلْ: لوَْ أنَّ ِ فعََلْتُ كَذَا )،  (فاَ

، وَمَا شَاءَ فعََلَ )، (وَكَذَا ُ رَ اللََّّ يْطَانِ )، (وَلكَِنْ قلُْ: قدََّ نَّ لوَْ تفَْتَحُ عََْلَ الش َّ
ِ
 . (فاَ

عِيفِ )  (,الْمُؤْمِنُ الْقوَِيُّ ) (ب ِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّ لََ اللََّّ
ِ
وَفِِ كُ ٍ خَيٌْْ احْرصِْ علَََّ )،  (خَيٌْْ وَأحََبُّ ا

نْ غلَبََكَ أَمْرٌ )،  (وَلََّ تعَْجِزْ )،  (مَا ينَْفَعُكَ 
ِ
، وَمَا شَاءَ فعََلَ )،  (فاَ ِ كَ وَاللَّوْ )،  (فقَُلْ: قدََرُ اللََّّ يََّ

ِ
، (وَا

نَّ اللَّوْ 0
ِ
يْطَانِ  فاَ  (.تفَْتَحُ عََْلَ الش َّ

3) Riwayat dalam kitab Musnad Abū Ya‘lā  

عِيفِ )  (,الْمُؤْمِنُ الْقوَِيُّ ) (أأ  ِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّ لََ اللََّّ
ِ
، احْرصِْ  )،  (خَيٌْْ وَأَحَبُّ ا علَََّ وَكٌُّ علَََّ خَيٍْْ

ِ وَلََّ تعَْجِزْ )،  (مَا ينَْفَعُكَ  تَعِنْ بَِللََّّ ءٌ )،  (وَاس ْ نْ أَصَابكََ شَيْ
ِ
فلََا تقَُلْ: لوَْ أنَّ ِ فعََلْتُ كَذَا  )  (,وَا

ُ وَمَا شَاءَ فعََلَ )، (وَكَذَا رَ اللََّّ يْطَانِ )، (وَلكَِنْ قلُْ: قدََّ نَّ لوَْ تفَْتَحُ عََْلَ الش َّ
ِ
 (.فاَ

الْقوَِيُّ ) (ب عِيفِ )  (,الْمُؤْمِنُ  الضَّ الْمُؤْمِنِ  مِنَ   ِ اللََّّ لََ 
ِ
ا وَأَحَبَّ  وَأَفْضَلَ  ،  )،  (خَيٌْْ  خَيٌْْ كُ ٍ  وَفِِ 

نْ غلَبََكَ أَمْرٌ )،  (وَلََّ تعَْجِزْ )  (,احْرصِْ علَََّ مَا ينَْفَعُكَ 
ِ
ُ وَمَا شَاءَ صَنعََ )  (,فاَ رَ اللََّّ ، (فقَُلْ: قدََّ

كَ ) يََّ
ِ
يْطَانِ ) (,وَاللَّوَّ وَا نَّ اللَّوَ تفَْتَحُ عََْلَ الش َّ

ِ
 (.فاَ

4) Riwayat dalam kitab Ṣahīḥ Ibn Ḥibbān 

عِيفِ )  (,الْمُؤْمِنُ الْقوَِيُّ ) (أأ  ِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّ لََ اللََّّ
ِ
، احْرصِْ علَََّ مَا  )،  (أَحَبُّ ا وَكٌُّ علَََّ خَيٍْْ

ءٌ )، (وَلََّ تعَْجِزْ ) (,ينَْفَعُكَ  نْ غلَبََكَ شَيْ
ِ
ِ وَمَا شَاءَ )، (فاَ كَ وَاللَّوَّ )، (فقَُلْ: قدََرُ اللََّّ يََّ

ِ
نَّ  )، (وَا

ِ
فاَ

 (.اللو تفتح عْل الش يطان
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عِيفِ )  (,الْمُؤْمِنُ الْقوَِيُّ ) (ب ِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّ لََ اللََّّ
ِ
، فاَحْرصِْ )،  (خَيٌْْ وَأحََبُّ ا وَفِِ كُ ٍ الخَْيُْْ

ِ وَلََّ تعَْجِزْ )، (علَََّ مَا تنَتَْفِعُ بِهِ  تَعِنْ بَِللََّّ ءٌ )، (وَاس ْ نْ أصََابكََ شَيْ
ِ
فلََا تقَُلْ: لوَْ أنَّ ِ فعََلْتُ  ) (,فاَ

ِ وَمَا شَاءَ فعََلَ )، (كَذَا وَكَذَا نَّ اللو تفتح عْل الش يطان)، (وَلكَِنْ قلُْ: قدََرُ اللََّّ
ِ
 (.فاَ

Setelah melakukan pemenggalan matan-matan hadis, nampak adanya 

perbedaan kalimat pada awal matan-matan hadis tersebut, yakni; pertama, 

menggunakan kalimat  ِعِيف لََ اِلله مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّ
ِ
 pada riwayat الْمُؤْمِنُ الْقوَِيُّ خَيٌْْ وَأَحَبُّ ا

dalam kitab imam Muslim, riwayat ke-1 dan ke-2 Ibn Mājah, riwayat ke-1 Abū 

Ya‘lā dan riwayat ke-2 Ibn Ḥibbān dalam kitab al-Ḥākim; kedua, menggunakan 

kalimat  ٌْْعِيفِ   الْمُؤْمِنُ الْقوَِيُّ خَي لََ اِلله مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّ
ِ
أَوْ أَفْضَلُ وَأَحَبُّ ا  pada riwayat ke-

1 dan ke-2 imam Ahmad serta riwayat ke-2 Abu Ya‘la; dan ketiga, menggunakan 

kalimat  ِعِيف لََ اِلله مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّ
ِ
 .pada riwayat ke-1 Ibn H}ibba>n الْمُؤْمِنُ الْقوَِيُّ أحََبُّ ا

Perbedaan redaksi kalimat awal matan hadis tersebut terletak pada adanya lafal   ْأَو

 serta dalam sebuah riwayat tidak menggunakan ,وأأحب dan خيْ  antara lafal أَفْضَلُ 

lafal ْخي. 

Karena adanya kalimat-kalimat yang berbeda pada setiap matan hadis 

tersebut, maka penting untuk menentukan lafal asli yang kemungkinan berasal dari 

Rasulullah sebagai landasan untuk langkah perbandingan antar matan-matan hadis. 

Peneliti menduga bahwa lafal asli yang pernah disampaikan oleh Rasulullah di 

antara matan-matan tersebut ialah riwayat-riwayat yang menggunakan awalan 

kalimat  ِعِيف الضَّ الْمُؤْمِنِ  مِنَ  اِلله  لََ 
ِ
ا وَأَحَبُّ  خَيٌْْ  الْقوَِيُّ   dengan alasan bahwa الْمُؤْمِنُ 

kalimat tersebut yang dominan digunakan oleh para perawi. Selain itu, redaksi 

matan hadis ‘Abdullah bin Idrīs  yang menerima hadis tersebut dari Rabī‘ah bin 

‘Uṡmān selaras dengan riwayat Sufyān bin ‘Uyainah yang menerimanya dari 

Muḥammad bin ‘Ajlān, sementara riwayat-riwayat dengan lafal أأو أأفضل berasal dari 

‘Abdullah bin al-Mubārak yang menerimanya dari Muḥammad bin ‘Ajlān juga 
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sekaligus menunjukkan adanya keraguan dari perawinya menegnai lafal yang tepat 

digunakan.  

Redaksi matan hadis yang peneliti duga sebagai lafal asli tersebut ialah 

riwayat imam Muslim dan riwayat pertama Ibn Mājah, berikut; 

" : َ ِ صَلََّّ اُلله علَيَْهِ وَسَلََّّ ، خَيٌْْ  عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أبَِِ هُرَيْرَةَ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََّّ الْمُؤْمِنُ الْقوَِيُّ

تَعِنْ بَِلِله وَلََّ  عِيفِ، وَفِِ كُ ٍ خَيٌْْ احْرصِْ علَََّ مَا ينَْفَعُكَ، وَاس ْ لََ اِلله مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّ
ِ
  وَأَحَبُّ ا

ءٌ، فلََا تقَُلْ لوَْ أَنّ ِ فعََلْتُ كََنَ كَذَا وَكَذَا، وَلكَِنْ   نْ أصََابكََ شَيْ
ِ
قلُْ قدََرُ اِلله وَمَا شَاءَ تعَْجَزْ، وَا

يْطَانِ  نَّ لوَْ تفَْتَحُ عََْلَ الش َّ
ِ
 فعََلَ، فاَ

Artinya; 

Dari al-A'raj dari Abu Hurairah dia berkata; "Rasulullah saw bersabda: 

'Orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah swt 

daripada orang mukmin yang lemah. Pada masing-masing memang terdapat 

kebaikan. Capailah dengan sungguh-sungguh apa yang berguna bagimu, 

mohonlah pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla dan janganlah kamu 

menjadi orang yang lemah. Apabila kamu tertimpa suatu kemalangan, maka 

janganlah kamu mengatakan; 'Seandainya tadi saya berbuat begini dan 

begitu, niscaya tidak akan menjadi begini dan begitu'. Tetapi katakanlah; 

'lni sudah takdir Allah dan apa yang dikehendaki-Nya pasti akan 

dilaksanakan-Nya. Karena sesungguhnya ungkapan kata 'law' (seandainya) 

akan membukakan jalan bagi godaan syetan.'" 

Selanjutnya, peneliti akan menelusuri kemungkinan adanya ‘illah atau tidak 

pada matan tersebut menggunakan kaidah minor, sebagai berikut:  

Sisipan kata atau kalimat (idrāj) 

No. Sisipan Setelah lafal/kalimat Riwayat 

  .A1, A2 dan AY2 الْمُؤْمِنُ القْوَِيُّ خَيٌْْ  أَوْ أَفْضَلُ  1

كَ وَاللَّوَّ  2 يََّ
ِ
ُ وَمَا شَاءَ  وَا رَ اللََّّ صَنعََ  / فعََلَ  قدََّ  A1, A2, IM2, AY2 dan 

IH1.17 

 

 

 
17Penjelasan kode: (A) Aḥmad bin Ḥanbal, (AY) Abū Ya‘lā, (IM) Ibn Mājah dan (IH) Ibn 

Ḥibbān. Adapun angka dibeolakang kode-kode tersebut adalah urutan riwayatnya. 
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Perubahan lafal/kalimat (tagyīr) 

No. Perubahan lafal/kalimat asli Riwayat 

نْ غلَبََكَ أَمْرٌ  1
ِ
/ ش يئ فاَ ءٌ    نْ أصََابكََ شَيْ

ِ
وَا  A1, A2, IM2, AY2 dan IH1. 

يْطَانِ  2 يْطَانِ  مِنَ الش َّ  .A1 dan A2 عََْلَ الش َّ

ُ وَمَا شَاءَ  3 رَ اللََّّ صَنعََ قدََّ  .A1, A2,  dan AY2 قدََرُ اِلله وَمَا شَاءَ فعََلَ  

 .AY1 dan IH1 وَفِِ كُ ٍ خَيٌْْ  وَكٌُّ علَََّ خَيٍْْ  4

لََ خَيٍْْ  5
ِ
 .A2 -----  وَكٌُّ ا

مَا تنَتْفَِعُ بِهِ ..... 6 علَََّ مَا ينَْفَعُكَ  ....   IM2 

 

Pengurangan lafal/kalimat (nuqs}a>n) 

No. Tidak terdapat lafal/kalimat Setelah kalimat Riwayat 

تَعِنْ بَِللهِ  1  A1, A2, IM2, AY2 احْرصِْ علَََّ مَا ينَْفَعُكَ  وَاس ْ

dan IH1. 

 .IM1 الْمُؤْمِنُ القْوَِيُّ  خيْ  2

فلََا تقَُلْ لوَْ أنَّ ِ فعََلْتُ كََنَ كَذَا   3

 وَكَذَا

ءٌ  نْ أصََابكََ شَيْ
ِ
/  وَا

نْ غلَبََكَ أَمْرٌ 
ِ
 فاَ

A1, A2, IM2, AY2 

dan IH1. 

 

Pemutar-balikan lafal/kalimat (inqilāb) 

No. Mendahulukan Mengakhirkan lafal/kalimat asli Riwayat 

 ---- ----- ---- ---. 

Penggabungan matan hadis yang bukan dari bagiannya (idṭirāb) 

No. Penggabungan Setelah atau sebelum kalimat Riwayat 

- - - -  
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Berdasarkan penelitian matan hadis tentang manajemen pikiran, maka 

peneliti menilai bahwa seluruh matan hadis terhindar dari ‘illah, sekalipun terjadi 

perbedaan lafal atau kalimat di antara matan-matan hadis terkait, seperti adanya 

idrāj, tagyīr, inqilāb dan nuqṣān. Akan tetapi tidak sampai merusak makna 

substansi hadis. Bahkan, hadis tersebut diriwayatkan secara makna (riwayah bi al-

ma‘nā). Dengan demikian, selanjutnya akan dilakukan penelitian apakah terjadi 

syāż pada matan-matan hadis tersebut atau tidak. 

b. Penelitian syāż pada matan hadis 

Langkah dalam melakukan penelitian terkait adanya syāż atau tidak pada 

matan hadis manajemen pikiran ialah melakukan kajian terhadap kandungan matan 

hadis dengan mencari keselarasan atau justru menyalahi al-Qur’an, hadis shahih, 

fakta sejarah dan logika. Apabila matan hadis manajemen pikiran selaras dengan 

al-Qur’an, hadis shahih, fakta sejarah atau logika maka hadis tersebut dapat 

dinyatakan terhindar dari syāż. Tetapi, jika ternyata tidak selaras dengan hal-hal 

tersebut maka dapat dinilai syāż.18  

1) Tidak bertentangan dengan al-Qur’an 

Hadis tentang manajemen pikiran sama sekali tidak bertentangan dengan al-

Qur’ān, sebab salah satu aspek kandungannya memuat tentang solusi untuk umat 

Islam yang ditimpa sebuah beban (fisik / psikis) agar selalu positive thinking, baik 

 
18M. Yusuf Assagaf, Manajemen Hati Perspektif Hadis Nabi Muhammad SAW, Tesis, 

(UIN Alauddin Makassar, 2021), h. 23. 

Penambahan kata atau kalimat (ziyāadah) 

No. Penambahan lafal/kalimat Setelah kalimat Riwayat 

- - - - 
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kepada sesama ataupun kepada Allah. Salah satu bentuk positive thinking yang 

telah diterangkan dalam al-Qur’an ialah sebagai mana pada QS al-Duha’ / 93: 3 

berikut; 

ُّكَ وَمَا قلَََّ   مَا وَدَّعكََ رَب

Terjemahnya; 

Tuhanmu tidak meninggalkan engkau (Muhammad) dan tidak (pula) benci 
kepadamu.19 

Ayat tersebut merupakan motivasi kepada Rasulullah yang mendapatkan 

ujian berat dalam mengemban misi dakwah tauhid. Namun terlepas dari 

konteksnya, ayat tersebut mengandung pelajaran agar manusia senantiasa 

mengedapankan sikap positive thinking kepada Allah ketika mengalami sebuah 

cobaan. 

2) Tidak bertentantangan dengan hadis yang sahih lainnya. 

Hadis tersebut juga sejalan dengan hadis yang lain, hal ini sebagaimana 

dalam salah satu hadis Rasulullahb saw yang diriwayatkan oleh imam al-Bukhārī 

dari Abū Hurairah, yang tentu ke-ṣaḥīḥ-an hadis-hadisnya tidak diragukan lagi. 

Teks hadis tersebut ialah; 

ُ تعََا : " يقَُولُ اللََّّ َ ُ عَنْهُ، قاَلَ: قاَلَ النَّبُِِّ صَلََّّ اُلله علَيَْهِ وَسَلََّّ لََ: أَنَا عِنْدَ عَنْ أبَِِ هُرَيْرَةَ رَضَِِ اللََّّ

نْ ذَ 
ِ
نْ ذَكَرَنِّ فِِ نفَْسِهِ ذَكَرْتهُُ فِِ نفَْسِِ، وَا

ِ
ذَا ذَكَرَنِّ، فاَ

ِ
  ظَن ِ عَبْدِي بِِ، وَأَنَا مَعَهُ ا

ٍ
كَرَنِّ فِِ مَلَا

لََِّ  ِ
بَ ا نْ تقََرَّ

ِ
ليَْهِ ذِرَاعاا، وَا

ِ
بتُْ ا لََِّ بشِِبٍِْ تقََرَّ ِ

بَ ا نْ تقََرَّ
ِ
 خَيٍْْ مِنْهُمْ، وَا

ٍ
ليَْهِ  ذَكَرْتهُُ فِِ مَلَا

ِ
بتُْ ا  ذِرَاعاا تقَرََّ

نْ أَتَانِّ يمَْشَِّ أَتيَْتُهُ هَرْوَلَةا "
ِ
 20. بََعاا، وَا

Artinya; 

dari Abu Hurairah ra berkata, "Nabi saw bersabda: "Aku bergantung pada 

prasangka hamba-Ku, dan Aku selalu bersamanya jika ia mengingat-Ku, 

 
19 Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Kemenag RI, al-Qur’an dan Terjemahnya h. 596.   
20Abū ‘Abdillah Muḥammad bin Ismā‘īl al-Bukhārī, Al-Jāmi‘ al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-

Mukhtaṣar min Umūr Rasullillah SAW wa sunanuhu wa Ayyāmuh= Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Juz IX, (Cet. 

I; t.t.: Dār Ṭauq al-Najāh, 1422 H), h. 121. 
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jika ia mengingat-Ku dalam dirinya, maka Aku mengingatnya dalam diri-

Ku, dan jika ia mengingat-Ku dalam perkumpulan, maka Aku 

mengingatnya dalam perkumpulan yang lebih baik daripada mereka, jika ia 

mendekatkan diri kepada-Ku sejengkal, maka Aku mendekatkan diri 

kepadanya sehasta, dan jika ia mendekatkan diri kepada-Ku sehasta, Aku 

mendekatkan diri kepadanya sedepa, jika ia mendatangi-Ku dalam keadaan 

berjalan, maka Aku mendatanginya dalam keadaan berlari.". 

Hadis tersebut secara menjelaskan bahwa Allah itubergantung pada 

prasangka seorang hamba. Artinya, jika seorang hamba ditimpa sebuah keburukan 

dan positive thinking kepada Allah, maka ia akan memperoleh hasil yang baik. 

Sebaliknya, jika tersebut negative thinking, maka ia akan memperoleh keburukan 

pula. 

3) Tidak bertentangan dengan fakta sejarah 

Hadis dalam penelitian ini tidak memuat sabab al-wurud sehingga secara 

kontekstual tidak dapat dilihat sejarahnya. Namun, jika melihat dari sisi perjuangan 

Rasulullah dan para sahabat pada masa-masa awal dalam dakwah yang 

mendapatkan banyak cobaan dan akhirnya menuai kesuksesan, maka hadis tersebut 

sangat sejalan dengan hadis yang menjadi fokus penelitian pada tulisan ini sebab 

dalam kandungannya memuat optimisme dan semangat juang dalam mencapai 

sesuatu yang baik dan bermanfaan. 

4) Tidak bertentangan dengan logika (akal sehat) 

Hadis ini juga tidak bertentangan dengan akal sehat, sebab salah satu 

penyebab seseorang rentang terkena gangguan kesehatan fisik dan psikis adalah 

adanya pikiran-pikiran negatif dan berlebihan pada sesuatu. oleh karena itu, hadis 

kajian dalam penelitian ini menjadi solutif bagi manusia untuk menjaga 

kesehatannya. 

Setelah membandingkan matan-matan hadis tentang manajemen pikiran, 

kesimpulan peneliti adalah hadis tersebut tidak memiliki ‘illah walaupun ditemukan 
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perbedaan pada setiap matan hadis, namun perbedaan-perbedaan tersebut tidak 

sampai saling bertentangan ataupun merusak makna subtansial matannya. Pada 

aspek syaż hadis ini juga terhindari daripadanya bahwa relevan dengan al-Qur’an, 

hadis shahih, serta fakta sejarah dan logika. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

hadis tersebut dinilai sahih dan dapat menjadi landasan hujjah. 

2. Hadis tentang pencegahan penyakit dengan mengatur pola makan 

a. Penelusuran hadis 

1) Menggunakan metode salah satu lafal (kitab Al-Mu‘jam al-Mufahras li 

Alfāẓ al-Ḥadīṡ al-Nabawī melalui lafal, ِبطَْن, فثَلُثٌُ, طَعَامِه) 

Berdasarkan penelusuran hadis dengan ketiga lafal tersebut, peneliti hanya 

menemukan petunjuk hadis ketika menggunakan kata  ٌُفثَلُث . Adapun petunjuknya 

adalah: 

ابِ، وَثلُثٌُ لِلنَّفسَِ فثَلُثٌُ  َ عَامِ، وَثلُثٌُ لِلشرَّ  47زهد  ت ,    5أأطعمة  جه .  لِلطَّ

Catatan kode: (جه) kitab Sunan Ibnu Mājah, (ت)  kitab Sunan al-Tirmiżi. 

2) Melacak hadis dengan metode awal matan (Kitab Mausū‘ah al-Aṭrāf) 

Berdasarkan penelusuran menggunakan kitab Mausū’ah al-Aṭrāf, peneliti 

menemukan beberapa petunjuk, yakni: 

ا من بطن.   .1 ترغيب  – 5192مشكًة  – 331:4ك   – 2380ت ما ملأ أ دمي وعاء شْا

كثيْ    –  192:7, قرطبِ  1348حب    –   528:9فتح    –  40870كنز    –  136:3

  104:2فق  – 278:2, 367:1خفا  1349 – 403:3

ا من بطنه. ه   .2   216:5,  448:4ا تَاف    –  331:4ك    –  3349ما ملأ أ دمي وعاء شْا

 . 209:2شج  – 13هل  – 11:2كحال  – 10ذهبِ  – 41:7غليل  – 4:2عر  –

ا من بطنه. سعد  .3  120:2:1ما ملأ أ دمي وعاء شْا
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ا من بطن. منثور  .4   –  192:7قرطبِ  –  403:3كثيْ   – 80:3ما ملأ ابن أ دم وعاء شْا

 . 699:1شفا 

ا من بطنه. ت .5 أ دم وعاء شْا ا تَاف    –  213مي    –   132:4حم    –  2380ما ملأ ابن 

خفا   –  214تلبيس    –  248:13,  288:11فتح    –  186:1شفا    –  387:7

2:278.21 

Catatan kode: (ا تَاف) kitab Ittiḥāf al-Sādah al-Muttaqīn, )ت( kitab Sunan 

al-Tirmiżī, )ك( kitab Mustadrak al-Ḥakīm, )مشكًح( kitab Misykāh al-Muṣābīḥ li 

Tabrīzī, )كنز( kitab kanzul ummāl lilmuttaqī al-Hindī, )سعد( kitab al-Ṭabaqāt al-

Kubrā li Ibnu Sa’ad, )ترغيب( kitab al-Targīb wa Tarhīb lil Munżiri, )فتح( kitab fatḥ 

al-Bārī li Ibni Ḥajar, )حب( kitab Mawārid al-Ẓamān lil Haīṡamī, )ِقرطب( kitab 

Tafsīr al-Qurṭubī, )ْكثي( kitab Tafsīr Ibnu Kaṡīr, )خفا( kitab kasyful Khafā’ 

li‘Ajlunī, )فق( kitab Al-Faqīh wa al-Mutafaqqih lil Khaṭīb al-Bagdādī, )ه( kitab 

Sunan Ibnu Mājah, )عر( kitab al-Mugnī ‘an Ḥaml al-Asfār lil‘Irāqi,  )غليل( kitab 

Irwā’ al-Galīl lil Baihāqi, )ِذهب( kitab al-Ṭibb al-Nabawī li Żahabī, )كحال( kitab 

al-Aḥkām al-Nabawiyyah fī al-Ṣanā‘ah al-Ṭabiyyah lilkaḥālī, )شفا( kitab al-Syafā 

lil Qāḍī ‘Iyāḍ, )حم( kitab Musnad Aḥmad bin Ḥanbāl, )مي( kitab Sunan al-Dārimi, 

  .kitab Talbīs Iblīs libnu al-Jauzī )تلبيس(

3) Pelacakan hadis melalui bantuan CD Room 

Melalui pelacakan CD Room, peneliti menemukan beberapa petunjuk, 

yakni pada kitab Musnad Aḥmad bin Ḥanbāl, Sunan Ibnu Mājah, Sunan al-Tirmiżī, 

Sunan al-Kubra, Ṣaḥīḥ Ibnu Ḥibbān, al-Mu‘jam al-Kabir, al-Mustadrak al-

Ṣahīhain. 

b. Pengumpulan hadis, i‘tibar al-sanad, dan skema hadis 

Berdasarkan hasil pencarian letak hadis pada kitab-kitab sumber dengan 2 

 
21 Abū Ḥājar Muḥammad al-Sa‘īd bin Basyūnī Zaglūl, Mawsū‘ah Aṭrāf al-Ḥadīṡ al-Nabawī 

al-Syarīf, Juz 9, (Bairut-Libanon: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.th), h. 225. 
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metode, sangat minim petunjuk yang ditemukan mengarah kepada kitab 9 (kutub a-

sittah), oleh karena itu peneliti mengambil beberapa dari kitab hadis lainnya, letak 

hadis tersebut yakni Musnad Aḥmad bin Ḥanbāl, Sunan Ibnu Mājah, Sunan al-

Tirmiżī, Sunan al-Kubra, Ṣaḥīḥ Ibnu Ḥibbān, al-Mu‘jam al-Kabir, al-Mustadrak 

al-Ṣahīhain. 

Adapun hadis-hadisnya sebagai berikut: 

1. Kitab Sunan Ibnu Mājah 

ي، عَنْ  ثتَنِِْ أُم ِ دُ بْنُ حَرْبٍ قاَلَ: حَدَّ ثنََا مُحَمَّ ثنََا هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِِِ الْحِمْصُِِّ قاَلَ: حَدَّ هَا،  حَدَّ  أُم ِ

َ يَ  ِ صَلََّّ اُلله علَيَْهِ وَسَلََّّ عْتُ رَسُول اللََّّ عَتِ الْمِقْدَامَ بْنَ مَعْدِ يكَرِبَ، يقَُولُ: سَِ َا سَِ قُولُ: »مَا مَلََ أَنََّّ

نْ غلَبََتِ الْأ دَمِيَّ نفَْسُهُ، ِ
، لقَُيْمَاتٌ يقُِمْنَ صُلبَْهُ، فاَ ِ ا مِنْ بطَْنٍ، حَسْبُ الْأ دَمِي  فثَلُثٌُ   أ دَمِيٌّ وِعاَءا شًَّْ

ابِ، وَثلُثٌُ لِلنَّفَسِ«  َ عَامِ، وَثلُثٌُ لِلشرَّ 22َلِلطَّ
2. Kitab Sunan al-Tirmiżī 

اعِيلُ بْنُ عَيَّ  سَْ
ِ
نَا ا نَا عَبْدُ اِلله بْنُ الْمُبَارَكِ، قاَلَ: أَخْبََِ ، قاَلَ: أَخْبََِ ثنََا سُوَيدُْ بْنُ نصٍَْْ اشٍ قاَلَ:  حَدَّ

، عَنْ مِقْدَامِ بْ  ائِِ ِ يََ بْنِ جَابِرٍ الطَّ ، وَحَبِيبُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ يَحْ ثنَِِ أَبوُ سَلمََةَ الِحمْصُِِّ نِ مَعْدِي حَدَّ

ا مِنْ بطَْنٍ  أ دَمِيٌّ وِعاَءا شًَّْ َ يقَُولُ: مَا مَلَ  وَسَلََّّ علَيَْهِ   ُ عْتُ رَسُولَ اِلله صَلََّّ اللََّّ . كَرِبَ، قاَلَ: سَِ

ابِهِ  لِشَرَ وَثلُثٌُ  لِطَعَامِهِ  فثَلُثٌُ  مَحَالَةَ  لََّ  كََنَ  نْ 
ِ
فاَ صُلبَْهُ،  يقُِمْنَ  أُكُلاَتٌ  أ دَمَ  ابْنِ  وَثلُثٌُ  بِحَسْبِ   

 23لِنَفسَِهِ.

3. Kitab Musnad Aḥmad bin Ḥanbāl 

يََ بْنُ جَابِ  ثنََا يَحْ ، قاَلَ: حَدَّ ثنََا سُليَْمَانُ بْنُ سُليَْمٍ الكِْناَنُِّّ ثنََا أَبوُ الْمُغِيَْةِ، قاَلَ: حَدَّ ، قاَلَ:  حَدَّ ائُِِّ رٍ الطَّ

عْتُ رَسُولَ اِلله صَلََّّ اُلله علَيَْهِ  ، قاَلَ: سَِ عْتُ الْمِقْدَامَ بْنَ مَعْدِي كَرِبَ الكِْنْدِيَّ َ يقَُولُ: "   سَِ وَسَلََّّ

نْ كََنَ لََّ مَحَالةََ 
ِ
فاَ يقُِمْنَ صُلبَْهُ،  تٌ  أُكُلاَ أ دَمَ  ابنِْ  بطَْنٍ، حَسْبُ  ا مِنْ  أ دَمَ وِعاَءا شًَّْ ابْنُ  ،  مَا مَلََ 

ابٍ، وَثلُثٌُ لِنَفْسِهِ  فثَلُثُُ طَعَامٍ، وَثلُثُُ   24شََْ

 

 
22 Abū ‘Abdillah Ibn Mājah, Sunan Ibn Mājāh, Juz 2, h. 1111. 
23 Al-Tirmīżī, Muḥammad bin ‘Isā bin Saurah bin Musā bin al-Ḍahhāk, al-Jāmi‘ al-Kabīr-

Sunan al-Tirmiżī, Juz 4, (t.c;Beirūt:Dār al-Garb al-Islāmi, 1998 M), h. 168. 
24 Abū ‘Abdillah Aḥmad bin Ḥanbal, Al-Musnad, Juz 28, h. 442.. 
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4. Kitab Sunan al-Kubrā 

ثنَِِ أَبوُ سَلمََةَ، عَنْ صَالِحِ  .1 دُ بْنُ حَرْبٍ، قاَلَ: حَدَّ ثنََا مُحَمَّ رُو بْنُ عُثْمَانَ، قاَلَ: حَدَّ نَا عَْْ أَخْبََِ

عْتُ رَسُولَ اِلله صَلََّّ اُلله   ، قاَلَ: سَِ الكِْنْدِي ِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ  الْمِقْدَامِ  هِ  ِ يََ، عَنْ جَد  بْنِ يَحْ

ِ لقُْمَاتٌ يقُِمْنَ صُلْبَهُ، علَيَْهِ وَسَلَََّّ  ا مِنْ بطَْنٍ، حَسْبُ الْأ دَمِي   يقَُولُ: »مَا مَلََ أ دَمِيٌّ وِعاَءا شًَّْ

نفَْسُهُ« نْ غلَبََتْهُ 
ِ
خَالفََهُ   فاَ لِلنَّفَسِ  ابٌ، وَثلُثٌُ  وَثلُثٌُ شََْ مَعْنَاهَا فثَلُثٌُ طَعَامٌ،   ، مَةا كََِ ثُمَّ ذَكَرَ 

 25وَلِيدِ بقَِيَّةُ بْنُ الْ 

يََ   .2 ثنََا بقَِيَّةُ، عَنْ أبَِِ سَلمََةَ سُليَْمَانَ بْنِ سُليَْمٍ، عَنْ يَحْ رُو بْنُ عُثْمَانَ، قاَلَ: حَدَّ نِّ عَْْ بْنِ  أَخْبََِ

َ قاَلَ: »مَا مَلََ أ دَمِيٌّ وِعاَءا جَابِرٍ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ، عَنِ النَّبِِ ِ صَلََّّ اُلله   علَيَْهِ وَسَلََّّ

وَثلُثٌُ   طَعَامٌ،  فثَلُثٌُ  نفَْسُهُ  غلَبََتْهُ  نْ 
ِ
فاَ يقُِمْنَ صُلبَْهُ،  لقُْمَاتٌ  أ دَمَ  ابْنِ  بطَْنٍ، حَسْبُ  مِنْ  ا  شًَّْ

ابٌ، وَثلُثٌُ لِلنَّفَسِ«  شََْ
نِّ مُعَاوِيةَُ بْنُ صَالِحٍ، قاَلَ: سَِ  .3 نَا ابْنُ وَهْبٍ، قاَلَ: أَخْبََِ دُ بْنُ سَلمََةَ، قاَلَ: أَخْبََِ نَا مُحَمَّ عْتُ أَخْبََِ

َ قاَلَ  ثُ عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ، أَنَّ النَّبَِِّ صَلََّّ اُلله علَيَْهِ وَسَلََّّ ِ يََ بْنَ جَابِرٍ، يُحَد  : »مَا يَحْ

نْ كََنَ لََّ مَحَالَةَ، فثَلُثٌُ لِطَعَامِهِ،  
ِ
تٌ يقُِمْنَ صُلبَْهُ، فاَ وِعاَءٌ شََّْ مِنْ بطَْنٍ، حَسْبُ الْمُسْلَِِّ أُكُلاَ

ابِهِ، وَثلُثٌُ لِنَفسَِهِ«  26وَثلُثٌُ لِشَرَ

5. Kitab Ṣaḥīḥ Ibnu Ḥibbān 

دُ بْنُ حَرْبٍ الْأَبْرَشُ،  ثنََا مُحَمَّ ، قاَلَ: حَدَّ يِ ِ ثنََا ابْنُ أبَِِ السََّّ نَا ابْنُ قتُيَْبَةَ، قاَلَ: حَدَّ ثنََا أَخْبََِ قاَلَ: حَدَّ

يََ بْنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ، عَنْ أَ  ، عَنْ صَالِحِ بْنِ يَحْ هِ  سُليَْمَانُ بْنُ سُليَْمٍ الكِْناَنُِّّ ِ بِيهِ، عَنْ جَد 

ا َ يقَُولُ:  »مَا مَلََ أ دَمَيٌّ وِعاَءا شًَّْ ُ علَيَْهِ وَسَلََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ عْتُ رَسُولَ اللََّّ مِنْ بطَْنٍ،    الْمِقْدَامِ، قاَلَ: سَِ

طَعَامٌ،   فثَلُثٌُ  بدَُّ  لََّ  نْ كََنَ 
ِ
فاَ يقُِمْنَ صُلبَْكَ،  لقَُيْمَاتٌ  أ دَمَ  ابْنَ  يََ  بُكَ  وَثلُثٌُ  حَس ْ ابٌ،  وَثلُثٌُ شََْ

 27نفََسٌ«

6. Kitab al-Mu‘jam al-Kabīr 

دَةَ، وَأَحْمَدُ بْنُ زَيدٍْ الْحَوْطِيَّانِ، قاَلََّ: ثنا أَبوُ الْمُغِيَْ  .1 ابِ بْنِ نََْ ثنََا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الوَْهَّ ةِ، ثنا أبَوُ حَدَّ

يََ بْنُ جَابِرٍ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي   ثنَِِ يَحْ ، حَدَّ ،  سَلمََةَ سُليَْمَانُ بْنُ سُليَْمٍ الكِْتَّانُِّّ كَرِبٍ الكِْنْدِي ِ

 
25 Al-Nasā’i, Abū ‘Abdi Raḥman Aḥmad bin Syu‘aīb bin ‘Alī al-Khurasāni, al-Sunan al-

Kubra, Juz 6 (Cet.I;Beirūt:Mu’assasah al-Risālah, 2001 M/1421 H), h. 268. 
26 al-Nasā’i, Abū ‘Abdi Raḥman Aḥmad bin Syu‘aīb bin ‘Alī al-Khurasāni, al-Sunan al-

Kubra, Juz 6, h. 268. 
27 Muḥammad bin Ḥibbān bin Aḥmad bin Ḥibbān bin Mu‘āż bin Ma‘bad, Ṣaḥīḥ ibnu 

Ḥibbān bi Tartīb ibn Bilbān, Juz 12 (Cet.II;Beirūt:Mu’assasah al-Risālah, 1993 M/1414 H), h. 41. 
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ا مِنْ بطَْنٍ، حَسَبُ ابْنِ   : »مَا مَلََ أ دَمِيٌّ وِعاَءا شًَّْ َ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اِلله صَلََّّ اُلله علَيَْهِ وَسَلََّّ

، وَثلُثُاا لِنَفْسِهِ« ابَا ا، وَثلُثُاا شََْ نْ كََنَ لََّ مَحَالَةَ فثَلُثُاا طَعَاما
ِ
تٍ يقُِمْنَ صُلبَْهُ، فاَ  أ دَمَ أُكُلاَ

يََ بْنِ جَابِرٍ،  .2 ثنَِِ مُعَاوِيةَُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ يَحْ ثنََا بكَْرُ بْنُ سَهلٍْ، ثنا عَبْدُ اِلله بْنُ صَالِحٍ، حَدَّ   حَدَّ

َ قاَلَ: »مَا وَعَى ابْنُ أ دَمَ   عَنِ الْمِقْدَامِ بنِْ مَعْدِي كَرِبٍ، أَنَّ رَسُولَ اِلله صَلََّّ اُلله علَيَْهِ وَسَلََّّ

لِطَعَامِهِ،  وِعاَءا شًَّْ  فثَلُثُاا  نْ كََنَ لََّ مَحَالَةَ 
ِ
فاَ يقُِمْنَ صُلبَْهُ،  تٍ  أُكُلاَ الْمُسْلَِِّ  بِحَسْبِ  بطَْنٍ،  ا مِنْ 

ابِهِ، وَثلُثُاا لِنَفْسِهِ«   28وَثلُثُاا لِشَرَ

7. Kitab al-Mustadrak ‘ala Ṣaḥīḥaīn 

دُ بنُْ   دُ بْنُ يعَْقُوبَ، ثنََا مُحَمَّ ثنََا أَبوُ الْعَبَّاسِ مُحَمَّ عَوْفٍ، ثنََا أَبوُ الْمُغِيَْةِ، ثنََا سُليَْمَانُ بْنُ سُليَْمٍ حَدَّ

عْتُ الْمِقْدَامَ بْنَ مَعْدِي كَرِبَ ا ، قاَلَ: سَِ ائُِِّ يََ بْنُ جَابِرٍ الطَّ ثنَِِ يَحْ ، حَدَّ لكِْنْدِيَّ أَبوُ سَلمََةَ الكِْناَنُِّّ

 ِ عْتُ رَسُولَ اللََّّ ُ عَنْهُ يقَُولُ: سَِ ا مِنْ رَضَِِ اللََّّ َ يقَُولُ: »مَا مَلََ أ دَمِيٌّ وِعاَءا شًَّْ  صَلََّّ اُلله علَيَْهِ وَسَلََّّ

ابٌ  نْ كََنَ لََّ مَحَالَةَ فثَلُثٌُ طَعَامٌ وَثلُثٌُ شََْ
ِ
تٍ يقُِمْنَ صُلبَْهُ، فاَ   بطَْنِهِ حَسْبُ ابْنِ أ دَمَ ثلََاثُ أَكَلاَ

 29وَثلُثٌُ لِنَفْسِهِ«

Berdasarkan hasil pengumpulan hadis, peneliti menemukan hadis sebanyak 

10 jalur yang masing-masing dilaporkan di kitab Musnad Aḥmad bin Ḥanbāl, 

Sunan Ibnu Mājah, Sunan al-Tirmiżī, Sunan al-Kubra, Ṣaḥīḥ Ibnu Ḥibbān, al-

Mu‘jam al-Kabir, al-Mustadrak al-Ṣahīhain dan masing-masing meriwayatkan 

satu hadis kecuali Sunan al-Kubra yang meriwayatkan dua jalur periwayatan. Hadis 

tersebut hanya diriwayatkan oleh seorang sahabat saja yakni Miqdām bin Ma‘dī 

sehingga dapat dapat disimpulkan bahwa hadis tersebut tidak memiliki syahid, 

sedangkan dari kalangan tabi’in terdapat empat orang yang menerima hadis tersebut 

yakni Yahya bin Jabir, kakek dari Muhammad bin Harb30, Yahya bin al-Miqdam 

 
28 Abū al-Qāsim al-Ṭabrāni, Sulaimān bin Aḥmad bin Ayyūb bin Maṭīr, al-Mu‘jam al-

Kabīr, Juz 20, (Cet.II;al-Qāhirah:Maktabah Ibn Taimiyyah), h. 272. 
29 Abū ‘Abdillah al-Ḥākim, al-Mustadrak ‘Ala al-Ṣahīhaīn, Juz 4 (Cet.I;Beirūt:Dār al-

Kutub al-‘Ilmiyyah, 1990 M/1411 H), h. 367. 
30 Dalam proses penelusuran ibu dan kakek dari Muhammad bin Harb, peneliti tidak 

menemukan informasinya data-datanya. Bahkan oleh al-Mizzi hanya menyebutkan kata  بن أأم محمد 
 dalam menjelaskan hubungan guru murid antara ibu dan anak tersebut tanpa menyebutkan حرب

namanya. 
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dan Ṣaliḥ bin Yaḥyā, sehingga dapat dikatakan bahwa hadis tersebut memiliki 

mutābi’. Untuk lebih jelasnya, lihat skema berikut: 
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c. Kualitas hadis tentang mengatur pola makan 

1. Kualitas sanad hadis 

Sampel sanad hadis dalam penelitian ini adalah hadis pada jalur imam 

Aḥmad bin Ḥanbal dari Abū al-Mugirah dari Sulaimān bin Sulaīm al-Kinānī dari 

Yaḥya bin Jābir al-Ṭā’ī dari sahabat al-Miqdam bin Ma‘dī. 

1. Aḥmad bin Ḥanbal 

Ia bernama lengkap Aḥmad bin Muḥammad bin Ḥanbal bin Hilāl bin Asad 

al-Syaibānī Abū ‘Abdillah al-Marwazī al-Bagdādī.31 Lahir pada bulan Rabiul 

Awwal tahun 164 H di Bagdad.32 Serta wafat di Bagdad pada tahun 241 H,33 ia 

wafat pada usia 77 tahun.34 Semangat belajarnya dimulai pada tahun 177 H35 atau 

pada tahun 179 H.36 Ahmad bin Hanbal merupakan ulama hadis yang multitalenta, 

 
31 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. 
32Abu> 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. 
33 ‘Abd al-Fattāḥ bin al-Sayyid ‘Ajamī bin al-Sayyid al-‘Assas al-Marṣafī al-Miṣrī al-

Syāfi‘ī, Hidāyah al-Qārī ilā Tajwīd Kalām al-Bārī, Juz 2 (Cet. II; Madinah: Maktabah Ṭayyibah, 

t.th), h. 632. Lihat juga Abū Isḥāq Ibrāhīm bin ‘Alī al-Syīrāzī, Ṭabaqāt al-Fuqahā’, (Cet. I; Beirut: 

Dār al-Rā’id al-‘Arabī, 1970), h. 91. Lihat juga Muḥammad bin Ismā‘īl bin Ibrāhīm bin al-Mugīrah 

al-Bukhārī al-Ja‘fī Abū ‘Abdillah, Tārīkh al-Kabīr, Juz 2 (Haidar Ābad: Dā’irah al-Ma‘ārif al-

‘Uṡmāniyyah, t.th), h. 5. Lihat juga Ṣāliḥ bin al-Imām Aḥmad bin Muḥammad bin Ḥanbal al-

Syaibānī al-Bagdādī, Abū al-Fadl, Sīrah al-Imām Aḥmad bin Ḥanbal (Cet. II; al-Iskandariyyah: Dār 

al-Da‘wah, 1404 H), h. 30.  
34 Ismā‘īl bin Muḥammad bin al-Faḍl bin ‘Alī al-Qurasyī al-Ṭulaiḥī al-Taimī al-Aṣbahānī 

Abū al-Qāsim, Siyar al-Salaf al-Ṣāliḥīn li Ismā‘īl bin Muḥammad al-Aṣbahānī, (Riyad: Dār al-

Rāyah li al-Nasyr wa al-Tauzī‘, t.th), h. 1053. Lihat juga Abū al-Fidā’ Ismā‘īl bin ‘Umar bin Kaṡīr 

al-Qurasyī al-Baṣrī al-Dimasyqī, al-Bidāyah wa al-Nihāyah, Juz 10 (t.t: Dār al-Fikr, 1407 H/1986 

M), h. 325. 
35 Ismā‘īl bin Muḥammad bin al-Faḍl bin ‘Alī al-Qurasyī al-Ṭulaiḥī al-Taimī al-Aṣbahānī 

Abū al-Qāsim, Siyar al-Salaf al-Ṣāliḥīn li Ismā‘īl bin Muḥammad al-Aṣbahānī, 1053. 
36 Syams al-Dīn  Abū ‘Abdillah Muḥammad bin Aḥmad bin ‘Uṡmān bin Qaimāz al-Żahabī, 

al-‘Abr fī Khabr min Gabr, Juz 1 (Beirut: Dār al-Kitab al-‘Ilmiyyah, t.th), h. 342. Lihat juga Syams 

al-Dīn  Abū ‘Abdillah Muḥammad bin Aḥmad bin ‘Uṡmān bin Qaimāz al-Żahabī, Tażhīb Tahżib al-

Kamāl fī Asmā’ al-Rijāl, Juz 1 (Cet. I; t.t: al-Fārūk al-Ḥadīṡah li al-Ṭabā‘ah wa al-Nasyr, 1425 

H/2004 M), h. 186. 
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terbukti dengan banyaknya kitab-kitab musnad dan fiqih yang telah ia torehkan d 

dunia keilmuan Islam. Berbagai daerah telah ia datangi untuk mencari ilmu seperti 

Kufah, Basrah, Mekah, Madinah, Yaman, Syam dan al-Jazirah serta menulis hadis 

dari ulama pada masa itu.37  

Ia pernah menerima hadis dari beberapa orang, seperti; Abī Salamah 

Manṣūr bin Salamah al-Khazā’ī, Yazid bin Hārūn, Abī Qurrah Mūsā bin Ṭāriq al-

Zubaidī, Naṣr Ibn Bāb, Abī al-Mugīrah al-Naḍr bin Ismā‘īl, Nūḥ bin Maimūn dan 

lainnya. Namun, penulis tidak menemukan nama Muṣ‘ab bin Salām Adapun murid-

murid beliau diantaranya adalah al-Bukhārī, Muslim, Abū Dāwud, Ibrāhīm bin 

Isḥāq al-Ḥarbī.38 

Dalam ṭabaqāt beliau menempati urutan ṭabaqāt ke-10, yaitu Kibār al-

Ākhiżīn ‘an Tabi’ al-Atbā’. Menurut penilaian Ibn Abī Ḥātim dalam kitab Tahżīb 

al-Tahżīb yang ditulis oleh Ibn Ḥajar, beliau (Aḥmad bin Ḥanbal) adalah seorang 

Imam dan dia Hujjah. Menurut penilaian Ibn Hibban dalam kitab al-Ṡiqāt, beliau 

(Aḥmad bin Ḥanbal) Ḥāfiẓ Mutqin, Faqīh. Menurut penilaian Ibn Sa’id, beliau 

(Aḥmad bin Ḥanbal) Ṡiqat, Ṣadūq, Kaṡīr al-Ḥadīṡ (banyak meriwayatkan ḥadīṡ).39 

Ibnu Hibban menuliskan namanya dalam kitab “al-Ṡiqāt” dan menilainya  ḥāfiẓ, 

mutqīn, warā’, fāqih, ‘Ābid.40 ‘Ali bin al-Madini mengatakan bahwa tidak ada 

 
37 Syams al-Dīn  Abū ‘Abdillah Muḥammad bin Aḥmad bin ‘Uṡmān bin Qaimāz al-Żahabī, 

Tārikh al-Islām wa Wafiyāt al-Masyāhir wa al-A’lām, Juz 5  (Beirut: Dār al-Garb al-Islāmī, 2003), 

h. 1063. Lihat juga ‘Abd al-Ḥayy bin Aḥmad bin Muḥammad bin al‘Imād al-‘Akrī al-Ḥanbalī Abū 

al-Falāḥ, Syażarāt al-Żahab fī Akhbār min Żahab, Juz 3 (Cet. I; Damaskus, Beirut: Dār Ibn Kaṡīr, 

1406 H/1986 M), h. 185. 
38 Yūsuf bin ‘Abd al-Rahman bin Yūsuf Abū al-Ḥajjāj Jamāl al-Dīn al-Zakkī Abī 

Muḥammad al-Qaḍā’ī al-Kalbī al-Mizzī, Tahżīb al-Kamāl fī Asmā’ al-Rijāl, Juz 1, h. 439-440. 
39 Abu al-Faḍl Aḥmad bin ‘Alī bin Muḥammad bin Aḥmad Ḥajar ‘Asqalānī, Tahżīb al-

Tahżīb, Juz 1 (Cet. I; al-Hind: Maṭba’at Dāirah al-Ma’ārif al-Niẓāmiah, 1326 H), 74-75. 
40 Muḥammad bin Ḥibbān bin Aḥmad bin Ḥibbān bin Mu’āż bin Ma’bad al-Tamīmī Abū 

Ḥātim al-Dārimī, al-Ṡiqāt, Juz 8 (Ḥaidar: Dāirah al Ma’ārif al-Uṡmānī, 1973) h. 18. 
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diantara para sahabatnya yang lebih ḥāfiẓ dari Ahmad bin Hanbal. Dia adalah 

teladan bagi sahabat-sahabatnya.41 

2. Abū al-Mugīrah 

Abū al-Mugīrah merupakan kuniyah dari ‘Abdul Quddūs bin al-Ḥajjāj al-

Khaulānī, ia merupakan penduduk Syam dan salah satu dari anggota kabilah 

Khaulan pada saat itu, lahir disalah satu daerah bernama Hudūd tahun 130 H, dan 

wafat pada tahun 212 H, serta salah satu yang mensalatkan jenazahnya adalah Imam 

Ahmad bin Hanbal. 

Ia memiliki beberapa banyak murid, diantaranya; Ṣafwān bin ‘Amr, Ḥarīz bin 

‘Uṡmān, Sulaimān bin Sulaīm, Yazīd bin ‘Aṭā’, dan lainnya. Sedangkan guru-

gurunya adalah; al-Bukhārī, Ibrāhim bin Hānī al-Naisaburī, Ahmad bin Hanbal, 

Aḥmad bin Yusuf, Salamah bin Syubaib, dan lainnya. 

Adapun penilaian ulama kritikus terhadapnya adalah: al-‘Ijli, al-Daruquṭnī 

(Ṡiqah), Abū Ḥātim (Ṣadūq), al-Nasā’i (laisa bihi ba’sun), serta ibnu Ḥibbān 

memasukkannya dalam kitanya “al-Ṡiqāt”. 42 

Data tersebut memberikan petunjuk tentang jarak wafat antara imam Ahmad 

bin Hanbal (w. 241 H) dengan Abu al-Mugirah (w.212 H) adalah 29 tahun, maka 

ada kemungkinan untuk bertemu, demikian juga dengan jarak lahir imam Ahmad 

(l. 164 H) dengan Abu al-Mugirah (l. 130 H) yakni berjarak 34 tahun. Faktor 

lainnya yang membuktikan adanya ketersambungan sanad keduanya adalah karena 

 
41Abū al-Walīd Sulaimān bin Khalaf bin Sa’ad bin Ayyūb al-Tajībī al-Qurṭubī al-Bājī al-

Andalūsī, al-Ta’dīl wa al-Tajrīḥ li man Kharaja lahū al-Bukhārī fi al-Jāmi’ al-Ṣaḥīḥ, Juz 1 (Riyāḍ: 

Dār al-Luwā’ li al-Nasyr wa al-Tauzī’, 1986), h. 320. 
42 Syams al-Dīn Abū ‘Abdillah Muḥammd bin Aḥmad bin ‘Uṡmān bin Qaimāz al-Żahabī, 

Siyar A‘lām al-Nubalā’, Juz 10 (Cet.III;t.t:Mu’assasah al-Risālah, 1985 M/1405 H), h. 223-224. 

Lihat juga, Yūsuf bin ‘Abd al-Rahman bin Yūsuf Abū al-Ḥājjāj Jamāl al-Dīn al-Zakkī Abī 

Muḥammad al-Qaḍā’ī al-Kalbī al-Mizzī, Tahżib al-Kamāl fī Asmā’ al-Rijāl, Juz 18 (Cet. I; Beirut: 

Muassasah al-Risālah. 1400 H/1980 M), h. 238. Syams al-Dīn Abū ‘Abdillah Muḥammd bin Aḥmad 

bin ‘Uṡmān bin Qaimāz al-Żahabi, Mizān al-I‘tidāl fī Naqd al-Rijāl, Juz 2, (Cet.I;Beirūt:Dār al-

Ma’rifaf li Ṭabā‘ah wa al-Nasyr, 1963 M/1382 H), h. 643. 
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adanya hubungan guru murid, dan diperkuat dengan adanya data yang menjelaskan 

bahwa Ahmad bin Hambal adalah salah satu orang yang mensalati jenazah Abū al-

Mugirah ketika wafat. Oleh karena itu, persambungan sanad antara keduanya dapat 

dipertanggung jawabkan bersama dengan sigat ḥaddaṡanā.  

3. Sulaiman bin Sulaim al-Kinānī 

Ia memiliki kuniyah Abū Salamah yang merupakan penduduk Syam, dan 

oleh penduduk Damaskus ia dijuluki sebagai orang yang paling benar. Ia 

menduduki tabaqat ke 7. Tidak ditemukan keterangan tentang tahun lahirnya, 

namun terkait wafatnya, ia wafat pada tahun 147 H.  

Ia menerima hadis dari beberapa guru, diantaranya; Zaīd bin Aslām, ‘Abdul 

Raḥman bin Jubaīr, Yaḥyā bin Jābir, Mu’awiyah bin Ḥakīm, dan lainnya. 

Sedangkan yang menerima hadis darinya adalah Ismā’il bin ‘Iyāsy, Baqiyah bin al-

Walīd, Abu al-Mugirah, Muhammad bin Ḥarb, dan lainnya. 

Sedangkan terkait penilaian ulama terhadapnya: Aḥmad bin Ḥanbal, Yaḥyā 

bin Ma’īn, al-Ijlī, (Ṡiqah), Abū Ḥātim, Yahyā bin Muhammad, al-Daruqutnī (Ḥasan 

al-Ḥadīṡ), al-Nasā’i (laisa bihi ba’sun), Ibnu Ḥibbān memasukkannya dalam kitab 

“al-ṡiqāt”.43 

Data di atas menunjukkan jarak lahir dan wafat antara Abu al-Mugirah 

dengan Sulaiman bin Sulaim, namun tidak ditemukan data terkait tahun lahir dari 

Sulaiman bin Sulaīm, akan tetapi disebutkan bahwa ia wafat pada tahun 147 H 

sehingga jarak wafat Abu al-Mugirah dengan gurunya tersebut adalah 17 tahun. 

Maka terdapat kemungkinan keduanya untuk bertemu. Faktor lain yang mendasari 

persambungan sanad antara keduanya adalah dari adanya hubungan guru murid dan 

 
43 Yūsuf bin ‘Abd al-Raḥman bin Yūsuf Abū al-Ḥājjāj Jamāl al-Dīn al-Zakkī Abī 

Muḥammad al-Qaḍā’ī al-Kalbī al-Mizzī, Tahżib al-Kamāl fī Asmā’ al-Rijāl, Juz 11, h. 439-442. 

Lihat juga, Magluṭa bin Qalīj bin ‘Abdullah al-Bakjarī, Ikmāl Tahżīb al-Kamāl fī Asmā’ al-Rijāl, juz 

6,(Cet.I;t.t:al-Fāruq al-Ḥadīṡah li Ṭaba’ah wa al-Nasyr, 2001 M/1422 H), h. 63. 
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tempat hidup yang sama yaitu di negeri Syam. Oleh karena itu, persambungan 

sanad antara keduanya dapat dipertanggung jawabkan bersama dengan penggunaan 

sigah ḥaddaṡanā. 

4. Yahya bin Jabir 

Ia bernama lengkap Yahya bin Jabir al-Ṭā’ī, dengan kuniyah Abū Amru al-

Ḥamsi, dan merupakan penduduk Damaskus atau Syam. Tidak ditemukan data 

terkait tahun lahirnya, namun ia wafat pada tahun 126 H yakni pada masa 

pemerintahan al-Walīd bin Yazīd. Ia menempati tabaqat ke 6 yakni golongan tabiin 

kecil dan pernah menduduki jabatan sebagai seorang hakim dimasanya.44 

Ia menerima hadis dari beberapa guru, diantaranya; Jubaīr bin Nufaīr, 

Mu‘āwiyah bin Ḥakīm, Ṣāliḥ bin Yaḥyā bin al-Miqdām bin Ma’dī, secara mursal 

kepada Miqdām bin Ma‘dī Karib, dan lainnya. Adapun yang menerima hadis 

darinya adalah Ḥabīb bin Ṣāliḥ, Abū Salamah Sulaiman bin Sulaīm, Ṣafwān bin 

Amr, Mu’āwiyah bin Ṣāliḥ, dan lainnya. 

Adapun penilain ulama terhadapnya yakni: Abi Ḥatim (Ṣāliḥ al-Ḥadīṡ), al-

‘Ijlī (Ṡiqah), Ibnu Ḥibbān memasukkannya dalam kitab “al-ṡiqāt”.45 

Berdasarkan data di atas, jarak wafat antara Sulaiman bin Sulaim (w.147 H) 

dengan Yahya bin Jābir (w. 126 H) adalah 21 tahun sehingga ada kemungkinan 

keduanya untuk bertemu. Kemudian data lainnya menyebutkan bahwa keduanya 

merupakan penduduk Syam dan ditambah dengan pembuktian adanya hubungan 

guru murid. Oleh karena itu, persambungan sanad antara Sulaiman bin Sulaim 

 
44 Yūsuf bin ‘Abd al-Raḥman bin Yūsuf Abū al-Ḥājjāj Jamāl al-Dīn al-Zakkī Abī 

Muḥammad al-Qaḍā’ī al-Kalbī al-Mizzī, Tahżib al-Kamāl fī Asmā’ al-Rijāl, Juz 31, h. 248-249. Abū 

‘Abdillah Muḥammad bin Sa‘ad bin Munī‘ al-Hāsyimī, al-Ṭabaqāt al-Kubrā, juz 7,  

(Cet.I;Beirūt:Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1990 M/1410 H), h. 318. 
45 Yūsuf bin ‘Abd al-Raḥman bin Yūsuf Abū al-Ḥajjāj Jamāl al-Dīn al-Zakkī Abī 

Muḥammad al-Qaḍā’ī al-Kalbī al-Mizzī, Tahżib al-Kamāl fī Asmā’ al-Rijāl, Juz 31, h. 248-249. 
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dengan Yahya bin Jābir dapat dipertanggung jawabkan bersama dengan 

penggunaan sigah ḥaddaṡanā. 

5. Al-Miqdām bin Ma‘dī al-Kindī 

Ia bernama lengkap al-Miqdām bin Ma‘dī Karb bin ‘Amr bin Yazī al-Kindī, 

ia memiliki beberapa kuniyah yakni; Abu Yazīd, Abū Sāliḥ, Abū Bisyr dan Abū 

Yahyā. Tidak ditemukan data terkait tahun lahirnya, namun ia wafat pada kisaran 

tahun 81 -90 H. 

Ia merupakan sahabat Nabi saw. sekaligus menerima hadis darinya. 

Sedangkan yang menerima hadis dari al-Miqdam, diantaranya; ‘Abdul Raḥmān bin 

Abī ‘Aūf, Sulaīm bin ‘Āmir, Yahyā bin Jābir, Jubair bin Nufaīr, dan lainnya.46 

Terkait penilaian ulama kepadanya, pada dasarnya semua sahabat telah dianggap 

‘ādil dan tidak memerlukan kritikan. 

Berdasarkan data di atas, dapat dipahami bahwa jarak wafat antara Yahyā bin 

Jābir (w. 126 H)  dengan al-Miqdam (w. 90 H) adalah 36 tahun sehingga ada 

kemungkinan keduanya untuk ketemu walaupun tidak banyak. Aspek lainnya yakni 

adanya hubungan guru murid antara keduanya. Sehingga persambungan sanad 

antara Yahya bin Jabir dengan al-Miqdam dapat dipertanggung jawabkan bersama 

dengan sigah sami’tu. 

Berdasarkan uraian rentetan sanad dia atas, maka sanad hadis Imam Aḥmad 

bin Ḥanbal sampai kepada al-Miqdām bin Ma’di berkualitas sahih dari aspek 

sanadnya, hal tersebut berdasarkan beberapa alasan yakni; 

a. Setiap perawi yang terlibat dalam periwayatan terbukti saling bertemu 

pada tiap tingkatannya. 

 
46 Syams al-Dīn Abū ‘Abdillah Muḥammd bin Aḥmad bin ‘Uṡmān bin Qaimāz al-Żahabī, 

Tārikh al-Islām wa Wafayāt al-Masyāhir wa al-A‘lām, juz 2, (Cet.I;t.t:Dār al-Garb al-Islāmī, 2003 

M), h. 1009. 
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b. Para periwayat yang terlibat pada proses periwayatan hadis tersebut 

memenuhi kriteria ‘adil walaupun disisi lain ada seorang periwayat yang 

dinilai laisa bihi ba’sun seperti Abu al-Mughirah dan Sulaiman bin 

Sulaim yang menandakan penilaian tersebut berada pada tingkatan 

terbawah, namun tidak sampai pada kategori penilaian tajrīh.  

2. Kualitas Matan Hadis 

Pemenggalan matan-matan hadis; 

1. Kitab Sunan Ibnu Mājah 

ا مِنْ بطَْنٍ ( ، لقَُيْمَاتٌ يقُِمْنَ (، )مَا مَلََ أ دَمِيٌّ وِعاَءا شًَّْ ِ نْ غلَبََتِ الْأ دَمِيَّ (، )صُلبَْهُ حَسْبُ الْأ دَمِي  ِ
فاَ

ابِ، وَثلُثٌُ لِلنَّفَسِ (، )نفَْسُهُ  َ عَامِ، وَثلُثٌُ لِلشرَّ  )فثَلُثٌُ لِلطَّ

2. Kitab Sunan al-Tirmiżī 

ا مِنْ بطَْنٍ ( نْ كََنَ لََّ مَحَالةََ (،  )بِحَسْبِ ابْنِ أ دَمَ أُكُلاَتٌ يقُِمْنَ صُلبَْهُ (  )مَا مَلَ أ دَمِيٌّ وِعاَءا شًَّْ
ِ
  )فاَ

ابِهِ وَثلُثٌُ لِنَفسَِهِ (  )فثَلُثٌُ لِطَعَامِهِ وَثلُثٌُ لِشَرَ

3. Kitab Musnad Aḥmad bin Ḥanbāl 

بطَْنٍ ( مِنْ  ا  شًَّْ وِعاَءا  أ دَمَ  ابْنُ  مَلََ  صُلبَْهُ (،  )مَا  يقُِمْنَ  تٌ  أُكُلاَ أ دَمَ  ابْنِ  لََّ (،  )حَسْبُ  كََنَ  نْ 
ِ
فاَ

ابٍ، وَثلُثٌُ لِنَفْسِهِ  فثَلُثُُ طَعَامٍ، وَثلُثُُ (، )مَحَالةََ   )شََْ

4. Kitab Sunan al-Kubrā 

ا مِنْ بطَْنٍ ( .1 ِ لقُْمَاتٌ يقُِمْنَ صُلبَْهُ (،  )مَا مَلََ أ دَمِيٌّ وِعاَءا شًَّْ نْ غلَبََتْهُ نفَْسُهُ (،  )حَسْبُ الْأ دَمِي 
ِ
  )فاَ

ابٌ، وَثلُثٌُ لِلنَّفَسِ خَالفََهُ بقَِيَّةُ بْنُ الوَْلِيدِ  ، مَعْنَاهَا فثَلُثٌُ طَعَامٌ، وَثلُثٌُ شََْ مَةا  ثُمَّ ذَكَرَ كََِ
ا مِنْ بطَْنٍ ( .2 نْ غلَبََتْهُ نفَْسُهُ (،  )حَسْبُ ابْنِ أ دَمَ لقُْمَاتٌ يقُِمْنَ صُلبَْهُ (،  )مَا مَلََ أ دَمِيٌّ وِعاَءا شًَّْ

ِ
 )فاَ

ابٌ، (  )وَثلُثٌُ لِلنَّفَسِ فثَلُثٌُ طَعَامٌ، وَثلُثٌُ شََْ

تٌ يقُِمْنَ صُلبَْهُ (،  )مَا وِعاَءٌ شََّْ مِنْ بطَْنٍ ( .3 نْ كََنَ لََّ مَحَالةََ (،  )حَسْبُ الْمُسْلَِِّ أُكُلاَ
ِ
فثَلُثٌُ  (،  )فاَ

ابِهِ، وَثلُثٌُ لِنَفسَِهِ   )لِطَعَامِهِ، وَثلُثٌُ لِشَرَ
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5. Kitab Ṣaḥīḥ Ibnu Ḥibbān 

أ دَمَيٌّ  ( بطَْنٍ مَا مَلََ  ا مِنْ  يقُِمْنَ صُلبَْكَ (،  )وِعاَءا شًَّْ لقَُيْمَاتٌ  أ دَمَ  ابْنَ  يََ  بُكَ  لََّ  (،)حَس ْ نْ كََنَ 
ِ
فاَ

ابٌ، وَثلُثٌُ نفََسٌ ( )بدَُّ   )فثَلُثٌُ طَعَامٌ، وَثلُثٌُ شََْ

6. Kitab al-Mu‘jam al-Kabīr 

بطَْنٍ ( .1 ا مِنْ  أ دَمِيٌّ وِعاَءا شًَّْ يقُِمْنَ صُلبَْهُ حَسَبُ  (،  )مَا مَلََ  تٍ  أُكُلاَ أ دَمَ  لََّ  (،  )ابْنِ  نْ كََنَ 
ِ
فاَ

، وَثلُثُاا لِنَفْسِهِ ( )مَحَالةََ  ابَا ا، وَثلُثُاا شََْ  )فثَلُثُاا طَعَاما

ا مِنْ بطَْنٍ ( .2 تٍ يقُِمْنَ صُلبَْهُ (،  )مَا وَعَى ابْنُ أ دَمَ وِعاَءا شًَّْ نْ كََنَ لََّ (،  )بِحَسْبِ الْمُسْلَِِّ أُكُلاَ
ِ
فاَ

ابِهِ، وَثلُثُاا لِنَفْسِهِ ( )مَحَالةََ   )فثَلُثُاا لِطَعَامِهِ، وَثلُثُاا لِشَرَ

7. Kitab al-Mustadrak ‘ala Ṣaḥīḥaīn 

ا مِنْ بطَْنِهِ ( تٍ يقُِمْنَ صُلبَْهُ (  )مَا مَلََ أ دَمِيٌّ وِعاَءا شًَّْ نْ كََنَ لََّ (،  )حَسْبُ ابْنِ أ دَمَ ثلََاثُ أَكَلاَ
ِ
فاَ

ابٌ وَثلُثٌُ لِنَفْسِهِ ( )مَحَالةََ   )فثَلُثٌُ طَعَامٌ وَثلُثٌُ شََْ

Setelah melakukan pemenggalan matan-matan hadis, nampak adanya 

perbedaan lafal pada awal matan-matan hadis tersebut sehingga perlu menentukan 

lafal asli yang kemungkinan berasal dari Nabi saw. sebagai landasan dalam 

membandingkan antar matan-matan hadis tersebut. Peneliti menduga kuat bahwa 

lafal asli yang pernah ucapkan oleh Nabi saw. diantara matan-matan hadis tersebut 

adalah riwayat yang memakai kalimat pertama  ٍبطَْن مِنْ  ا  شًَّْ وِعاَءا  أ دَمِيٌّ  مَلََ   dan مَا 

kalimat menggunakan kalimat kedua  ْاب صُلبَْهُ حَسَبُ  يقُِمْنَ  تٍ  أُكُلاَ أ دَمَ  نِ   yaitu pada 

kitab Sunan al-Tirmidzi dengan asumsi bahwa kalimat tersebutlah yang paling 

dominan dipakai oleh jalur lainnya, walaupun perbedaan kata  ٍت  لقُيَْمَاتٌ  dan أكُُلاَ

tersebut menurut peneliti hanya terkait penggunaan bahasa saja. adapun lafal hadis 

tersebut ialah; 
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َ يقَوُلُ: مَا مَلَ أ دَمِيٌّ  ُ علَيَْهِ وَسَلََّّ عْتُ رَسُولَ اِلله صَلََّّ اللََّّ   عَنْ مِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ، قاَلَ: سَِ

نْ كََنَ لََّ مَحَالَةَ فثَلُثٌُ لِطَعَامِهِ 
ِ
ا مِنْ بطَْنٍ. بِحَسْبِ ابْنِ أ دَمَ أكُُلاَتٌ يقُِمْنَ صُلبَْهُ، فاَ ثلُثٌُ  وَ   وِعاَءا شًَّْ

ابِهِ وَثلُثٌُ لِنَفسَِهِ   لِشَرَ

Artinya; 

Dari  Miqdam bin Ma'dikarib  berkata: Aku mendengar Rasulullah 
Shallallahu 'alaihi wa salam bersabda: Manusia tidak memenuhi wadah 
yang buruk melebihi perut, cukup bagi manusia beberapa suapan yang 
menegakkan tulang punggungnya, bila tidak bisa maka sepertiga untuk 
makanannya, sepertiga untuk minumnya dan sepertiga untuk nafasnya ". 

a) Penelitian matan dari aspek ‘Illah 

1. Sisipan kata atau kalimat (idrāj) 

No. Sisipan Setelah 

lafal/kalimat 

Riwayat 

  MS. ابْنِ أ دَمَ  ثلََاثُ  1

 

 

4. Perubahan lafal/kalimat (tagyīr) 

No. Perubahan lafal/kalimat asli Riwayat 

 MS بطَْنٍ  بطَْنِهِ  1

أ دَمِيٌّ مَا مَلَ  مَا مَلََ ابْنُ أ دَمَ  2  A, MK2 

2. Penggabungan matan hadis yang bukan dari bagiannya (idṭirāb) 

No. Penggabungan Setelah atau sebelum kalimat Riwayat 

- - - -  

3. Penambahan kata atau kalimat (ziyāadah) 

No. Penambahan lafal/kalimat Setelah kalimat Riwayat 

- - - - 
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 dan حَسْبُ الْأ دَمِي ِ  3

 بِحَسْبِ الْمُسْلَِِّ 

 MK2. SK3 dan 1, IM بِحَسْبِ ابْنِ أ دَمَ 

تٍ   لقُْمَاتٌ  4  IH, SK1 dan 2, IM أُكُلاَ

ِنْ  غلَبََتِ الْأ دَمِيَّ نفَْسُهُ  5
نْ كََنَ لََّ مَحَالةََ  فاَ

ِ
  .IM فاَ

نْ غلَبََتْهُ نفَْسُهُ  6
ِ
 SK1 dan 2 ----- فاَ

نْ كََنَ لََّ بدَُّ  7
ِ
 IH ----- فاَ

عَامِ، وَثلُثٌُ   8 فثَلُثٌُ لِلطَّ
ابِ، وَثلُثٌُ لِلنَّفَسِ  َ ابِهِ   لِلشرَّ فثَلُثٌُ لِطَعَامِهِ وَثلُثٌُ لِشَرَ

 وَثلُثٌُ لِنَفسَِهِ 

S, SK2, IH, MS 

9   ، ابَا ا، وَثلُثُاا شََْ فثَلُثُاا طَعَاما
لِنَفْسِهِ وَثلُثُاا   

----- MK1 

فثَلُثُاا لِطَعَامِهِ، وَثلُثُاا   10
ابِهِ، وَثلُثُاا لِنَفْسِهِ   لِشَرَ

----- MK2 

 

5. Pengurangan lafal/kalimat (nuqṣān) 

No. Tidak terdapat lafal/kalimat Setelah kalimat Riwayat 

1 - - - 

 

6. Pemutar-balikan lafal/kalimat (inqilāb) 

No. Mendahulukan Mengakhirkan lafal/kalimat asli Riwayat 

1 - - - - 

Berdasarkan tabel di atas, peneliti berkesimpulan bahwa hadis tentang 

menjaga pola makan terhindar dari ‘illat walaupun terjadi idrāj, tagyīr, inqilāb dan 

nuqṣān, namun tidak berimplikasi pada kerusakan makna subtansi hadis. Bahkan 

perubahan kata-kata dari matan hadis tersebut hanya terjadi karena adanya 
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perbedaan penggunaan bahasa masing-masing matan, namun tetap merujuk kepada 

satu objek arti yang sama. Olehnya itu, langkah selanjutnya yang akan peneliti 

lakukan adalah penelitian apakah terjadi syāż pada matan tersebut atau tidak. 

b) Penelitian matan hadis pada aspek syāż 

a. Pertentangan dengan al-Qur’an 

Matan-matan hadis tersebut tidak memiliki pertentangan dengan al-Qur’an. 

Bahkan ayat dalam al-Qur’an pun menjelaskan tentang pentingnya menjaga pola 

makanan. Sebagaimana dalam QS. al-Baqarah/2:168; 

يۡطََٰنِِۚ إنِههُۥ لَكُ  َٰتِ ٱلشه رۡضِ حَلََٰلٗا طَي بِاا وَلََ تتَهبعُِواْ خُطُوَ
َ
ا فِِ ٱلۡۡ هَا ٱلنهاسُ كُُوُاْ مِمه يُّ

َ
ٰٓأ بيٌِن   يَ ٞ مُّ  مۡ عَدُو 

Terjemahnya; 

“Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang 
Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika kamu benar-
benar hanya menyembah kepada-Nya.”47 

Disebutkan pula pada ayat yang lain QS. al-A’raf/7:31; 

ْۚۡ إنِههُۥ لََ يُُبُِّ ٱ بُواْ وَلََ تسُۡۡفُِوآ ِ مَسۡجِدٖ وَكُُوُاْ وَٱشََۡ
 لمُۡسۡۡفِيَِن  ۞يََٰبَنِِٓ ءَادَمَ خُذُواْ زيِنَتَكُمۡ عِندَ كُ 

Terjemahnya; 

Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) 
mesjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. 
Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.48 

Ayat tersebut merupakan perintah kepada seluruh manusia untuk 

memperhatikan unsur makanannya baik dari asalnya ataupun dari zatnya. Kata 

tayyibān pada ayat tersebut bermakna makanan yang sesuai dengan kondisi tubuh 

seseorang. Ketika seseorang dalam keadaan sakit, maka hendaklah untuk 

mengkonsumsi makanan yang bisa meredakan sakitnya. Begitu juga jika ada 

 
47 Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Kemenag RI, al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 34. 
48 Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Kemenag RI, al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 209 
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seseorang yang memiliki penyakit bawaan, maka makanan yang dikonsumsi 

tersebut tidak boleh berdampak buruk pada kondisi badannya. 

b. Tidak bertentangan dengan hadis yang lebih ṣaḥīḥ 

Hadis terkait penelitian ini tidak bertentangan dengan hadis lainnya, bahkan 

Rasulullah saw. pernah berdoa agar dicukupkan dalam perihal makanan, 

sebagaimana hadis riwayat Abu Hurairah dalam kitab Ṣaḥīḥ Muslim berikut; 

ارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ، عَنْ أبَِِ  دُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَُْ ثنََا مُحَمَّ ثنَِِ زُهَيُْْ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّ  زُرْعةََ،  حَدَّ

: »اللهُمَّ اجْعَلْ رِزْقَ أ لِ مُحَمَّ  َ « عَنْ أبَِِ هُرَيْرَةَ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اِلله صَلََّّ اُلله علَيَْهِ وَسَلََّّ َدٍ قوُتاا
Artinya; 

Telah menceritakan kepadaku  Zuhair bin Harb  telah menceritakan kepada 
kami  Muhammad bin Fudhail  dari  ayahnya  dari  Umarah bin Al Qa'qa  '
dari  Abu Zur'ah  dari  Abu Hurairah  berkata: Rasulullah Shallallahu 'alaihi 
wa Salam bersabda: "Ya Allah, jadikanlah rizki keluarga Muhammad 
sekedarnya ". 

c. Tidak bertentangan dengan fakta sejarah dan logika 

Secara fakta sejarah, hadis tersebut mustahil bertentangan. Bahkan sejak lama 

oleh ahli kesehatan pun selalu menganjurkan untuk mengatur pola makan untuk 

mendapatkan kesehatan jasmani. 

Setelah melakukan perbandingan pada matan-matan hadis, penulis 

berkesimpulan bahwa hadis tentang menjaga pola makan tidak memiliki illah dan 

tidk terjadi syaż . sehingga secara keseluruhan hadis tersebut dapat dinyatakan sahih 

baik pada sanad ataupun matannya. 

3. Hadis tentang Pencegahan Penyakit dengan Aktivitas fisik 

a. Penelusuran hadis 

Sampel hadisnya ialah; 

ارموا واركبوا وأأن ترموا أأحب أألِ من أأن تركبوا ك شيء يلهو به الرجل بَطل ا لَّ رمى الرجل  
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بقوسه أأو تأأديبه فرسه، أأو ملاعبته امرأأته، فا نَّن من الحق، ومن ترك الرمي بعد ما علمه، فقد 

 كفر الَّي علمه

1. Menggunakan metode salah satu lafal (kitab Al-Mu‘jam al-Mufahras li 

Alfāẓ al-Ḥadīṡ al-Nabawī melalui lafal ارموا dan اركبوا ) 

Adapun petunjuknya adalah: 

دي  ,,    8خيل  ن  ,,    23جهاد  د  ,,    19جهاد  جه  ا أأحب ا لِ  من أأن تركبوا...  ... وأأن ترمو  .1

 49. 14جهاد 

فضائل  ت  ,,  23جهاد د . 8, 26جهاد ن  . ارموا واركبوا وأأن ترموا أأحب أألِ من أأن تركبواو  .2

 50. 14جهاد دي .  19جهاد جه . 11الجهاد 

Penjelasan kode: 

 دي  ,(Sunan al-Nasa’i) ن ,(Sunan Abu Daud) د ,(Sunan Ibnu Majah) جه

(Sunan al-Darimi), ت (Sunan al-Tirmidzi). 

2. Menggunakan metode awal lafal padda matan (kitab Mausū’ah al-Aṭraf) 

Adapun petunjuk yang ditemukan adalah: 

  8خيل ب  ن  –  24جهاد ب  د   –  1637ت  ارمو وار كبوا الخيل وأأن ترموا أأحب ا لِ.  .1

كر    –  10834كنز    –  192,193:    3منثور    –  1793,  1179منحة    –  2811  ه  –

 .342, 341: 17طب  –  530: 5ش  – 430: 7

 .1637ت ارموا واركبوا الخيل ولأأن ترموا أأحب ا لِ.   .2

 3 نصب  – 218, 14, 13:  10 هق  –  144: 4حم ارموا وركبوا وأأن ترموا أأحب ا لِ.   .3

 51. 2450 منصور – 273: 4, 324: 

 
49 A. J. Wijnsic, Al-Mu‘jam al-Mufahras li Alfāẓ al-Ḥadīṡ al-Nabawī, Juz 2, h. 294. 
50 A. J. Wijnsic, Al-Mu‘jam al-Mufahras li Alfāẓ al-Ḥadīṡ al-Nabawī, Juz 2, h. 310. 
51 Abū Ḥājar Muḥammad al-Sa‘īd bin Basyūnī Zaglūl, Mawsū‘ah Aṭrāf al-Ḥadīṡ al-Nabawī 

al-Syarīf, Juz 1, h. 490. 
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Penjelasan kode: 

-kitab Sunan al) ن  ,(kitab Sunan Abu Daud) د  ,(kitab Sunan al-Tirmizi) ت

Nasa’i), ه (Kitab Sunan Ibnu Majah), منحة (kitab Minḥah al-Ma‘būd lissā‘ātī), 

-kitab Kanzul al-‘Ummāl lilmutqī al)  كنز ,(kitab al-Dūr al-Manṡūr li Suyūṭī) منثور

Hindī), كر (kitab Tahżīb Tārikh Damasqī libni ‘Asākir), ش (kitab Musannaf Ibn Abī 

Syaibah), طب (kitab al-Mu‘jam al-Kabīr li Ṭabrānī), حم (kitab Musnad Aḥmad bin 

Ḥanbal), هق (kitab al-Sunan al-Kubrā lil Baihāqī), نصب (kitab Naṣab al-Riwāyah 

li Zīla‘ī), منصور (kitab Sunan Sa‘īd bin Manṣūr). 

1. Pelacakan hadis melalui bantuan CD Room 

Melalui pelacakan CD Room, peneliti juga menemukan beberapa petunjuk 

yang sama, yakni pada kitab Musnad Aḥmad bin Ḥanbāl, Sunan Ibnu Mājah, Sunan 

al-Tirmiżī, Sunan Abu Dawud, dan Sunan al-Dārimī. 

b. Pengumpulan hadis, i‘tibar al-sanad, dan skema hadis 

Berdasarkan hasil pencarian letak hadis pada kitab-kitab sumber dengan 2 

metode,  peneliti menemukan hadis-hadisnya pada beberapa kitab berikut yakni; 

Musnad Aḥmad bin Ḥanbāl, Sunan Ibnu Mājah, Sunan al-Tirmiżī, Sunan Abu 

Dawud, dan Sunan al-Dārimī. Adapun hadis-hadisnya sebagai berikut: 

1. Kitab Musnad Ahmad bin Hanbal 

ثنََا أَبوُ سَلاَّ  .1 يََ بْنِ أبَِِ كثَِيٍْ، قاَلَ: حَدَّ ثنََا هِشَامٌ، عَنْ يَحْ بْرَاهِيَم، حَدَّ
ِ
اعِيلُ بْنُ ا سَْ

ِ
ثنََا ا مٍ، عَنْ  حَدَّ

: " عَبْدِ اِلله الْأَزْرَقِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ   َ ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اِلله صَلََّّ اُلله علَيَْهِ وَسَلََّّ عاَمِرٍ الْجُهَنِِ ِ

الخَْيَْْ  صَنْعَتِهِ  فِِ  تسَِبُ  يَحْ صَانِعَهُ  الْجَنَّةَ:  الوَْاحِدِ  هْمِ  بَِلسَّ الثَّلَاثةََ  يدُْخِلُ  وَجَلَّ  عَزَّ  اَلله  نَّ 
ِ
، ا

امِيَ بِهِ وَقاَ  ءٍ  وَالْمُمِدَّ بِهِ، وَالرَّ لََِّ مِنْ أَنْ ترَْكبَُوا كُُّ شَيْ ِ
لَ: " ارْمُوا وَارْكبَُوا، وَأنَْ ترَْمُوا أحََبُّ ا

فَ  امْرَأَتهَُ،  وَمُلَاعَبَتَهُ  جُلِ بِقوَْسِهِ، وَتأَدِْيبَهُ فرََسَهُ،  رَمْيَةَ الرَّ لََّّ 
ِ
ا جُلُ بََطِلٌ،  بِهِ الرَّ ُنَّ مِنَ  يلَهْوُ  نََّّ

ِ
ا

. وَمَنْ نسََِِ  ِ ي عُل ِمَهُ الْحَق  ِ مْيَ بعَْدَمَا عُل ِمَهُ، فقََدْ كَفَرَ الََّّ  52 الرَّ

 
52 Abū ‘Abdillah Aḥmad bin Ḥanbal, Al-Musnad, Juz 28, h. 532. 
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حْمَنِ بْنِ يزَِيدَ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ أَ  .2 اعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّ سَْ
ِ
ثنََا ا ثنََا أَبوُ اليَْمَانِ، حَدَّ بِِ حَدَّ

، وَكََنَ رَجُلاا يحُِ  ، قاَلَ: كُنْتُ مَعَ عُقْبَةَ بْنِ عاَمِرٍ الْجُهَنِِ ِ مٍ، عَنْ خَالِِ بْنِ زَيدٍْ الْأَنصَْارِي ِ بُّ سَلاَّ

ا، فأَبَطَْأتُْ علَيَْهِ، فقََالَ: تعََالَ أَقوُلُ لَََ مَا قاَلَ  ذَا خَرَجَ خَرَجَ بِِ مَعَهُ، فدََعاَنِّ يوَْما
ِ
مْيَ، ا لِِ  الرَّ

َ يَ  عْتُ رَسُولَ اِلله صَلََّّ اُلله علَيَْهِ وَسَلََّّ ثنَِِ، سَِ َ وَمَا حَدَّ قُولُ:  رَسُولُ اِلله صَلََّّ اُلله علَيَْهِ وَسَلََّّ

  ، هْمِ الوَْاحِدِ ثلََاثةََ نفََرٍ الْجَنَّةَ: صَانِعَهُ الْمُحْتسَِبَ فِِ صَنَعْتِهِ الخَْيَْْ نَّ اَلله يدُْخِلُ بَِلسَّ
ِ
امِيَ  " ا وَالرَّ

لََِّ مِنْ أَنْ ترَْكبَُوا " وَ  ِ
ليَْسَ مِنَ اللهوِْ  بِهِ، وَمُنبِْلََُ "وَقاَلَ: " ارْمُوا وَارْكبَُوا، وَلَأَنْ ترَْمُوا أحََبُّ ا

جُلِ فرََسَهُ، وَمُلَاعَبَتُهُ  لََّّ ثلََاثٌ: تأَدِْيبُ الرَّ
ِ
مْيَ بعَْدَمَا عُل ِمَهُ   ا امْرَأَتهَُ، وَرَمْيُهُ بِقوَْسِهِ، وَمَنْ ترََكَ الرَّ

َا نِعْمَةٌ ترََكهََا  نََّّ
ِ
 53رَغبَْةا عَنْهُ، فاَ

3. Kitab Sunan Ibnu Mājah 

تُوَائُِِّ  س ْ ثنََا يزَيِدُ بْنُ هَارُونَ قاَلَ: أنَبَْأنََا هِشَامٌ الَّ ثنََا أَبوُ بكَْرِ بْنُ أبَِِ شَيبَْةَ قاَلَ: حَدَّ يََ  حَدَّ ، عَنْ يَحْ

  ِ مٍ، عَنْ عَبْدِ اللََّّ ، عَنِ النَّبِِ ِ بْنِ أبَِِ كثَِيٍْ، عَنْ أبَِِ سَلاَّ بْنِ الْأَزْرَقِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عاَمِرٍ الْجُهَنِِ ِ

الْجَنَّةَ: صَانِعَهُ يحَْ  الثَّلَاثةََ  الوَْاحِدِ  هْمِ  ليَُدْخِلُ بَِلسَّ  َ نَّ اللََّّ
ِ
ا َ قاَلَ: "  تسَِبُ فِِ صَلََّّ اُلله علَيَْهِ وَسَلََّّ

امِيَ بِهِ، وَ  ، وَالرَّ : »ارْمُوا وَارْكبَُوا، صَنْعَتِهِ الخَْيَْْ َ ِ صَلََّّ اُلله علَيَْهِ وَسَلََّّ الْمُمِدَّ بِهِ " وَقاَلَ رَسُولُ اللََّّ

لََّّ رَمْيهَُ 
ِ
لََِّ مِنْ أَنْ ترَْكبَُوا، وَكُُّ مَا يلَهْوُ بِهِ الْمَرْءُ الْمُسْلَُِّ بََطِلٌ، ا ِ

بِقوَْسِهِ، وَتأَدِْيبَهُ    وَأَنْ ترَْمُوا أَحَبُّ ا

«فرََسَ  ِ ُنَّ مِنَ الْحَق  نََّّ
ِ
54َهُ، وَمُلَاعَبَتَهُ امْرَأَتهَُ، فاَ

4. Kitab Sunan Abu Dawud 

بْ  يزَِيدَ  بْنُ  حْمَنِ  عَبْدُ الرَّ ثنَِِ  الْمُبَارَكِ، حَدَّ بْنُ   ِ عَبْدُ اللََّّ ثنََا  مَنْصُورٍ، حَدَّ بْنُ  ثنََا سَعِيدُ  نِ جَابِرٍ،  حَدَّ

ِ صَلََّّ   عْتُ رَسُولَ اللََّّ مٍ، عَنْ خَالِِ بْنِ زَيدٍْ، عَنْ عُقْبَةَ بنِْ عاَمِرٍ قاَلَ: سَِ ثنَِِ أَبوُ سَلاَّ اُلله علَيَْهِ حَدَّ

تَ  هْمِ الوَْاحِدِ ثلََاثةََ نفََرٍ الْجَنَّةَ، صَانِعَهُ يَحْ َ عَزَّ وَجَلَّ يدُْخِلُ بَِلسَّ نَّ اللََّّ
ِ
َ يقَوُلُ: " ا سِبُ فِِ صَنْعَتِهِ وَسَلََّّ

لََِّ  ِ
. وَارْمُوا، وَارْكبَُوا، وَأَنْ ترَْمُوا أَحَبُّ ا امِيَ بِهِ، وَمُنبِْلََُ ، وَالرَّ  مِنْ أَنْ ترَْكبَُوا. ليَْسَ مِنَ اللَّهوِْ الخَْيَْْ

وَمَنْ ترََكَ الرَّ   ، وَرَمْيُهُ بِقوَْسِهِ وَنبَْلَِِ  ، أهَْلََُ وَمُلَاعَبَتُهُ  جُلِ فرََسَهُ،  تأَدِْيبُ الرَّ لََّّ ثلََاثٌ: 
ِ
بعَْدَ مَا ا مْيَ 

َا نِعْمَةٌ ترََكهََا »، أَوْ قَ  نََّّ
ِ
 55الَ« كَفَرَهَاعلَِمَهُ رَغبَْةا عَنْهُ، فاَ

 

َ
 

53 Abū ‘Abdillah Aḥmad bin Ḥanbal, Al-Musnad, Al-Musnad, Juz 28, h. 572. 
54 Abū ‘Abdillah Ibn Mājah, Sunan Ibn Mājah, Juz 2, h. 940. 
55 Abū Dāwud Sulaimān bin al-Asy‘aṡ bin Isḥāq bin Basyīr bin Syidād bin ‘Amrū al-Azadī 

al-Sijistāni, Sunan Abī Dāwud, Juz 3 (Beirūt:al-Maktabah al-‘Aṣriyyah, t.th), h. 13. 
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5. Kitab Sunan al-Tirmizi 

سَْْاقَ، عَنْ  
ِ
دُ بْنُ ا نَا مُحَمَّ ثنََا يزَِيدُ بْنُ هَارُونَ، قاَلَ: أَخْبََِ ثنََا أَحْمَدُ بْنُ مَنيِعٍ، قاَلَ: حَدَّ عَبْدِ اِلله حَدَّ

 َ نَّ اللََّّ
ِ
َ قاَلَ: ا ُ علَيَْهِ وَسَلََّّ ، أَنَّ رَسُولَ اِلله صَلََّّ اللََّّ حْمَنِ بْنِ أبَِِ حُسَيٍْْ هْمِ بْنِ عَبْدِ الرَّ  ليَُدْخِلُ بَِلسَّ

امِيَ بِهِ وَالممُِدَّ بِهِ, وَقاَلَ: ارْمُ  تسَِبُ فِِ صَنْعَتِهِ الخيََْْ وَالرَّ وا وَارْكبَُوا، الوَاحِدِ ثلََاثةَا الجنََّةَ: صَانِعَهُ يَحْ

جُلُ ا  لََِّ مِنْ أَنْ ترَْكبَُوا، كُُّ مَا يلَهْوُ بِهِ الرَّ ِ
لََّّ رَمْيهَُ بِقوَْسِهِ، وَتأَدِْيبَهُ وَلَأنْ ترَْمُوا أَحَبُّ ا

ِ
لْمُسْلَُِّ بََطِلٌ، ا

. ِ نَُّ مِنَ الحقَ  نََّّ
ِ
، فاَ  56فرََسَهُ، وَمُلَاعَبَتَهُ أهَْلََُ

6. Kitab Sunan al-Dārimī 

ِ بْنِ زَيدٍْ الْأَ  مٍ، عَنْ عَبْدِ اللََّّ يََ، عَنْ أبَِِ سَلاَّ ثنََا هِشَامٌ، عَنْ يَحْ نَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، حَدَّ زْرَقِ، أَخْبََِ

  " : َ ِ صَلََّّ اُلله علَيَْهِ وَسَلََّّ َ عَزَّ وَجَلَّ يدُْخِلُ الثَّلَاثةََ عَنْ عُقْبةََ بْنِ عاَمِرٍ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََّّ نَّ اللََّّ
ِ
ا

امِيَ بِهِ وَقاَلَ  ، وَالْمُمِدَّ بِهِ، وَالرَّ تسَِبُ فِِ صَنْعَتِهِ الخَْيَْْ هْمِ الوَْاحِدِ الْجَنَّةَ: صَانِعَهُ يَحْ ِ  بَِلسَّ  رَسُولُ اللََّّ

: »ارْمُوا وَارْكبَُوا وَلَأَنْ   َ ءٍ يلَهْوُ  صَلََّّ اُلله علَيَْهِ وَسَلََّّ لََِّ مِنْ أَنْ ترَْكبَُوا« وَقاَلَ: »كُُّ شَيْ ِ
ترَْمُوا أحََبُّ ا

ُنَّ مِ  نََّّ
ِ
، فاَ جُلِ بِقوَْسِهِ، وَتأَدِْيبَهُ فرََسَهُ، وَمُلَاعَبَتَهُ أهَْلََُ لََّّ رَمْيَ الرَّ

ِ
جُلُ بََطِلٌ، ا «بِهِ الرَّ ِ وَقاَلَ:   نَ الْحَق 

مْيَ بعَْدَمَ  ي عُل ِمَهُ«»مَنْ ترََكَ الرَّ ِ  57ا عُل ِمَهُ فقََدْ كَفَرَ الََّّ
Berdasarkan pengumpulan hadis objek kajian yang telah ditemukan pada 

kitab sumber, peneliti hanya menemumukan 6 jalur periwayatan yang terdapat di 

beberapa kitab sumber, yaitu; 2 riwayat pada kitab Musnad Aḥmad bin Ḥanbal, 1 

riwayat pada kitab Sunan Ibn Mājah, 1 riwayat pada kitab Sunan Abu Daud, 1 

riwayat pada kitab Sunan al-Tirmiżī, 1 riwayat pada kitab Sunan al-Dārimī.  

Riwayat-riwayat tersebut dinukilkan dari dua orang sahabat, yaitu ‘Uqbah 

bin ‘Āmir dan Abdil Raḥman bin Abī Ḥusaīn. Dengan demikian, hadis aktivitas 

fisik memiliki syahid. Demikian pula dari kalangan tabi’in yang tercatat beberapa 

periwayat yang meriwayatkan hadis tersebut dari sahabat, yakni ‘Abdullah bin Zaīd 

 
56 Al-Tirmīżī, Muḥammad bin ‘Isā bin Saurah bin Musā bin al-Ḍahhāk, al-Jāmi‘ al-Kabīr-

Sunan al-Tirmiżī, Juz 3, h. 226. 
57 Abū Muḥammad ‘Abdullah bin ‘Abdillah bin ‘Abdil Raḥmān bin al-Faḍl bin Bahrām 

bin ‘Abdul Ṣamad al-Dārimī, Musnad al-Dārimī al-Ma‘rūf, Juz 3 (Cet.I; t.t: Dār al-Mugnī, 2000 M/ 

1412 H), h. 1557. 
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al-Azraq, Muḥammad bin Isḥāq, dan Khālid bin Zaīd, sehingga hadis tersebut 

memiliki mutābi’ . Untuk lebih jelasnya, lihat skema hadis berikut; 
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c. Kualitas hadis tentang menjaga kesehatan dengan aktifitas fisik 

1. Kualitas Sanad Hadis 

Sampel Hadis yang menjadi objek penelitian sanad adalah pada hadis yang 

dilaporkan oleh Imam Aḥmad bin Ḥanbal dari Ismail bin Ibrahim dari Hisyam dari 

Yahya bin Abi Katsir dari Abu Salam dari Abdullah al-Azraq dari Uqbah bin Amir 

dari Rasulullah. 

1. Ahmad bin Hanbal 

Ia bernama lengkap Ah}mad bin Muh}ammad bin H{anbal bin Hila>l bin Asad 

al-Syaiba>ni> Abu> ‘Abdillah al-Marwazi> al-Bagda>di>.58 Lahir pada bulan Rabiul 

Awwal tahun 164 H di Bagdad.59 Serta wafat di Bagdad pada tahun 241 H,60 ia 

wafat pada usia 77 tahun.61 Semangat belajarnya dimulai pada tahun 177 H62 atau 

pada tahun 179 H.63 Ahmad bin Hanbal merupakan ulama hadis yang multitalenta, 

 
58 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. 
59Abu> 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. 
60 ‘Abd al-Fattāḥ bin al-Sayyid ‘Ajamī bin al-Sayyid al-‘Assas al-Marṣafī al-Miṣrī al-

Syāfi‘ī, Hidāyah al-Qārī ilā Tajwīd Kalām al-Bārī, Juz 2 (Cet. II; Madinah: Maktabah Ṭayyibah, 

t.th), h. 632. Lihat juga Abū Isḥāq Ibrāhīm bin ‘Alī al-Syīrāzī, Ṭabaqāt al-Fuqahā’, (Cet. I; Beirut: 

Dār al-Rā’id al-‘Arabī, 1970), h. 91. Lihat juga Muḥammad bin Ismā‘īl bin Ibrāhīm bin al-Mugīrah 

al-Bukhārī al-Ja‘fī Abū ‘Abdillah, Tārīkh al-Kabīr, Juz 2 (Haidar Ābad: Dā’irah al-Ma‘ārif al-

‘Uṡmāniyyah, t.th), h. 5. Lihat juga Ṣāliḥ bin al-Imām Aḥmad bin Muḥammad bin Ḥanbal al-

Syaibānī al-Bagdādī, Abū al-Fadl, Sīrah al-Imām Aḥmad bin Ḥanbal (Cet. II; al-Iskandariyyah: Dār 

al-Da‘wah, 1404 H), h. 30.  
61 Ismā‘īl bin Muḥammad bin al-Faḍl bin ‘Alī al-Qurasyī al-Ṭulaiḥī al-Taimī al-Aṣbahānī 

Abū al-Qāsim, Siyar al-Salaf al-Ṣāliḥīn li Ismā‘īl bin Muḥammad al-Aṣbahānī, (Riyad: Dār al-

Rāyah li al-Nasyr wa al-Tauzī‘, t.th), h. 1053. Lihat juga Abū al-Fidā’ Ismā‘īl bin ‘Umar bin Kaṡīr 

al-Qurasyī al-Baṣrī al-Dimasyqī, al-Bidāyah wa al-Nihāyah, Juz 10 (t.t: Dār al-Fikr, 1407 H/1986 

M), h. 325. 
62 Ismā‘īl bin Muḥammad bin al-Faḍl bin ‘Alī al-Qurasyī al-Ṭulaiḥī al-Taimī al-Aṣbahānī 

Abū al-Qāsim, Siyar al-Salaf al-Ṣāliḥīn li Ismā‘īl bin Muḥammad al-Aṣbahānī, 1053. 
63 Syams al-Dīn  Abū ‘Abdillah Muḥammad bin Aḥmad bin ‘Uṡmān bin Qaimāz al-Żahabī, 

al-‘Abr fī Khabr min Gabr, Juz 1 (Beirut: Dār al-Kitab al-‘Ilmiyyah, t.th), h. 342. Lihat juga Syams 

al-Dīn  Abū ‘Abdillah Muḥammad bin Aḥmad bin ‘Uṡmān bin Qaimāz al-Żahabī, Tażhīb Tahżib al-
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terbukti dengan banyaknya kitab-kitab musnad dan fiqih yang telah ia torehkan d 

dunia keilmuan Islam. Berbagai daerah telah ia datangi untuk mencari ilmu seperti 

Kufah, Basrah, Mekah, Madinah, Yaman, Syam dan al-Jazirah serta menulis hadis 

dari ulama pada masa itu.64  

Ia pernah menerima hadis dari beberapa orang, seperti;Abī Salamah 

Manṣūr bin Salamah al-Khazā’ī, Yazid bin Hārūn, Ismā‘īl bin Ibrāhim, Abī Qurrah 

Mūsā bin Ṭāriq al-Zubaidī, Naṣr Ibn Bāb, Abī al-Mugīrah al-Naḍr bin Ismā‘īl, Nūḥ 

bin Maimūn dan lainnya. Namun, penulis tidak menemukan nama Muṣ‘ab bin 

Salām Adapun murid-murid beliau diantaranya adalah al-Bukhari, Muslim, Abu 

Dawud, Ibrahim bin Ishaq al-Harbi.65 

Dalam ṭabaqāt beliau menempati urutan ṭabaqāt ke-10, yaitu Kibār al-

Ākhiżīn ‘an Tabi’ al-Atbā’. Menurut penilaian Ibn Abī Ḥātim dalam kitab Tahżīb 

al-Tahżīb yang ditulis oleh Ibn Ḥajar, beliau (Aḥmad bin Ḥanbal) adalah seorang 

Imam dan dia Hujjah. Menurut penilaian Ibn Hibban dalam kitab al-Ṡiqāt, beliau 

(Aḥmad bin Ḥanbal) Ḥāfiẓ Mutqin, Faqīh. Menurut penilaian Ibn Sa’id, beliau 

(Aḥmad bin Ḥanbal) Ṡiqat, Ṣadūq, Kaṡīr al-Ḥadīṡ (banyak meriwayatkan ḥadīṡ).66 

Ibnu Hibban menuliskan namanya dalam kitab “al-Ṡiqāt” dan menilainya  ḥāfiẓ, 

mutqīn, warā’, fāqih, ‘Ābid.67 ‘Ali bin al-Madini mengatakan bahwa tidak ada 

 
Kamāl fī Asmā’ al-Rijāl, Juz 1 (Cet. I; t.t: al-Fārūk al-Ḥadīṡah li al-Ṭabā‘ah wa al-Nasyr, 1425 

H/2004 M), h. 186. 
64 Syams al-Dīn  Abū ‘Abdillah Muḥammad bin Aḥmad bin ‘Uṡmān bin Qaimāz al-Żahabī, 

Tārikh al-Islām wa Wafiyāt al-Masyāhir wa al-A’lām, Juz 5  (Beirut: Dār al-Garb al-Islāmī, 2003), 

h. 1063. Lihat juga ‘Abd al-Ḥayy bin Aḥmad bin Muḥammad bin al‘Imād al-‘Akrī al-Ḥanbalī Abū 

al-Falāḥ, Syażarāt al-Żahab fī Akhbār min Żahab, Juz 3 (Cet. I; Damaskus, Beirut: Dār Ibn Kaṡīr, 

1406 H/1986 M), h. 185. 
65 Yūsuf bin ‘Abd al-Rahman bin Yūsuf Abū al-Ḥajjāj Jamāl al-Dīn al-Zakkī Abī 

Muḥammad al-Qaḍā’ī al-Kalbī al-Mizzī, Tahżīb al-Kamāl fī Asmā’ al-Rijāl, Juz 1, h. 439-440. 
66 Abu al-Faḍl Aḥmad bin ‘Alī bin Muḥammad bin Aḥmad Ḥajar ‘Asqalānī, Tahżīb al-

Tahżīb, Juz 1 (Cet. I; al-Hind: Maṭba’at Dāirah al-Ma’ārif al-Niẓāmiah, 1326 H), 74-75. 
67 Muḥammad bin Ḥibbān bin Aḥmad bin Ḥibbān bin Mu’āż bin Ma’bad al-Tamīmī Abū 

Ḥātim al-Dārimī, al-Ṡiqāt, Juz 8 (Ḥaidar: Dāirah al Ma’ārif al-Uṡmānī, 1973) h. 18. 
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diantara para sahabatnya yang lebih ḥāfiẓ dari Ahmad bin Hanbal. Dia adalah 

teladan bagi sahabat-sahabatnya.68 

2. Ismā‘il bin Ibrahim 

Ia bernama lengkap Ismā‘īl bin Ibrāhīm bin Miqsam dan memiliki laqab 

Ibnu ‘Ulayya serta merupakan penduduk asli Kufah yang kemudian hijrah ke 

Basrah. Lahir pada tahun 110 H serta wafat pada tahun 193.69 

Ia pernah menerima hadis dari adalah; al-Qāsim bin Mahrām, Gālib al-

Qaṭṭān, Hisyām al-Dastuwā’, Ma‘mar bin Rāsyid dan lainnya. Sedangkan yang 

menerima hadis darinya adalah; Aḥmad bin Ḥarb, Ahmad bin Ḥanbal, Sufyān bin 

Wakī‘ dan lainnya.70 

Beberapa penilaian ulama kepadanya yakni; Yunus bin Bukaīr (Sayyid al-

Muḥaddiṡīn), Aḥmad bin Sinān (Aṡbat), ‘Ali al-Madini (aṡbat), Abū Bakr bin Abī 

al-Aswad (laisa ahadun yaqdimu fī al-ḥadīṡ ‘alā Ismā‘īl bin ‘Ulayya), Yaḥyā bin 

Mā‘in (kāna ṡiqah ma‘mūnan ṣadūqan musliman warā‘an taqiyyan), al-Nasa‘i, 

(ṡiqah ṡabt).71 

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa jarak lahir dan wafat 

antara Ahmad bin Hanbal (l. 164 H, w. 241 H) dan Ismail bin Ibrahim (l. 110 H, w. 

193 H) sangat memungkinkan untuk bertemu serta dikuatkan dengan beberapa 

wilayah yang pernah didatangi oleh Ahmad bin Hanbal mencari hadis termasuk 

Kufah dan Basrah yang merupakan tempat Ismail bin Ibrahim pernah hidup. Maka 

 
68Abū al-Walīd Sulaimān bin Khalaf bin Sa’ad bin Ayyūb al-Tajībī al-Qurṭubī al-Bājī al-

Andalūsī, al-Ta’dīl wa al-Tajrīḥ li man Kharaja lahū al-Bukhārī fi al-Jāmi’ al-Ṣaḥīḥ, Juz 1 (Riyāḍ: 

Dār al-Luwā’ li al-Nasyr wa al-Tauzī’, 1986), h. 320. 
69 Syams al-Dīn Abū ‘Abdillah Muḥammd bin Aḥmad bin ‘Uṡmān bin Qaimāz al-Żahabī, 

Siyar A‘lām al-Nubalā’, Juz 9, h. 107. 
70 Yūsuf bin ‘Abd al-Rahman bin Yūsuf Abū al-Ḥajjāj Jamāl al-Dīn al-Zakkī Abī 

Muḥammad al-Qaḍā’ī al-Kalbī al-Mizzī, Tahżīb al-Kamāl fī Asmā’ al-Rijāl, Juz 3, h. 24-26. 
71 Yūsuf bin ‘Abd al-Rahman bin Yūsuf Abū al-Ḥajjāj Jamāl al-Dīn al-Zakkī Abī 

Muḥammad al-Qaḍā’ī al-Kalbī al-Mizzī, Tahżīb al-Kamāl fī Asmā’ al-Rijāl, Juz 3, h. 30. 
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ketersambungan sanad antara keduanya dapat dipertanggung jawabkan bersama 

sigah ḥaddaṡanā. 

3. Hisyam 

Ia bernama lengkap Hisyam al-Dastuwā’ī, dengan kuniyah Abu Bakar bin 

Sunbar serta merupakan penduduk Baṣrah. Tidak ditemukan data terkait tahun 

lahirnya namun ulama berbeda pendapat tentang spesifik tah wafatnya yakni 

kisaran tahun 151 H sampai 154 H.72 

Ia pernah menerima hadis dari beberapa guru yakni; Ḥammād al-Faqīh, 

Qatādah, Yaḥyā bin Abī Kaṡīr, al-Qāsim bin Abī Yazzāh, dan lainnya. Adapun 

yang pernah menerima hadis darinya ialah; Mu‘āż bin Abdullah, Ibnu Mubārak, 

Ismā‘īl bin Ibrāhīm, Khālid bin al-Ḥāriṡ dan lainnya.73 

Beberapa komentar ulama terhadapnya adalah; Ahmad bin Hanbal (mā 

narwī ‘an aṡbita min Hisyām al-Dastuwa’i ammā miṡlahu fa‘asā), Wakī‘ (kāna 

ṡabtan), Ibnu al-Madini (huwa aṡbat), Muḥammad bin Sa‘ad (kāna ṡiqah ḥujjah), 

Abu Daud (kāna Hisyām al-Dastiwā’ī amīr al-Mu’minin fī al-ḥadīṡ) dan disebutkan 

bahwa ia memiliki kedekatan dengan Yaḥyā bin Kaṡīr.74 

Uraian di atas menunjukkan adanya ketersambungan sanad antara Ismail bin 

Ibrahim (l. 110 H, w. 193 H) dengan Hisyam (w. 154 H). Walaupun tidak 

ditemukan data terkait tahun lahir Hisyam namun data tahun wafatnya 

menunjukkan besar kemungkinan bertemu antara keduanya. Selain itu juga 

dikuatkan dengan adanya kesamaan negeri tempat pernah hidup keduanya yakni di 

 
72 Aḥmad bin Muḥammad bin al-Husain bin al-Ḥasan, al-Hidāyah wa al-Irsyād fī Ma‘rifah 

Ahl Ṡiqah wa al-Sidād, Juz 2, h. 772. 
73 Syams al-Dīn Abū ‘Abdillah Muḥammd bin Aḥmad bin ‘Uṡmān bin Qaimāz al-Żahabī, 

Siyar A‘lām al-Nubalā’, Juz 7, h. 149-150. 
74 Syams al-Dīn  Abū ‘Abdillah Muḥammad bin Aḥmad bin ‘Uṡmān bin Qaimāz al-Żahabī, 

Tārikh al-Islām wa Wafiyāt al-Masyāhir wa al-A’lām, Juz 4, h. 244. 
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Basrah. Maka ketersambungan sanad antara Ismail bin Ibrahim dan Hisyam dapat 

dipertanggung jawabkan bersama penggunaan sigah ḥaddaṡanā. 

4. Yahya bin Abi Kasir 

Ia bernama lengkap Yaḥyā bin Abī Kaṡīr al-Ṭā’ī ayahnya bernama Sāliḥ 

alias Yassār alias Nasyīṭ dan merupakan penduduk Yaman. Tidak ditemukan data 

terkait tahun lahirnya, namun ia wafat pada tahun 132 H. 

Ia pernah menerima hadis dari beberapa gurunya yakni; Abdillah bin Abī 

Qatādah, Jābir bin Dinār, Abi Salam, al-Sā’ib bin Yazīd dan lainnya. Adapun yang 

menerima hadis darinya adalah; Ḥarb bin Syaddād, ‘Ikrimah bin ‘Ammār, Hisyām 

bin Abī Abdillah, Ma‘mar, dan lainnya.75 

Adapun komentar ulama terhadapnya adalah; Abu Hatim (huwa imām, lā 

yarwī illā ṡiqah), Ahmad bin Hanbal (huwa bin aṡbat al-nās), al-‘Uqailī (kāna 

yużkar bittadlīs), Ibnu Hajar al-Asqalāni memasukkannya sebagai salah seorang 

periwayat yang sering melakukan tadlīs.76 

Uraian tersebut menunjukkan adanya ketersambungan sanad antara Hisyam 

(w. 154 H) dan Yahyā bin Kaṡīr (w. 132 H) dengan alasan jarak wafat keduanya 

hanya terpaut 22 tahun sehingga sangat memungkinkan untuk bertemu, selain itu 

dikuatkan adanya data yang mengatakan bahwa keduanya memiliki hubungan 

kedekatan. Maka, ketersambungan sanad antara keduanya dapat dipertanggung 

jawabkan bersama dengan sigah ‘an. 

 

 
75 Syams al-Dīn Abū ‘Abdillah Muḥammd bin Aḥmad bin ‘Uṡmān bin Qaimāz al-Żahabī, 

Siyar A‘lām al-Nubalā’, Juz 6, h. 27. 
76 Syams al-Dīn Abū ‘Abdillah Muḥammd bin Aḥmad bin ‘Uṡmān bin Qaimāz al-Żahabī, 

Siyar A‘lām al-Nubalā’, Juz 6, h. 27-29. Lihat juga, Ibnu Ḥajar al-Asqalāni, Ta‘rīf Ahl al-Taqdīs 

bimarātib al-Mauṣūfīn bi Tadlīs, (Cet.I;‘Ammān:Maktabah al-Manār 1983), h. 36. 
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5. Abu Salam 

Ia bernama lengkap Abū Salām Mamṭūr al-Ḥabasyī merupakan penduduk 

negeri Syam, namun pernah melakukan rihlah kebeberapa tempat seperti 

Damaskus dan Yaman. Tidak ditemukan data terkait tahun lahirnya, namun ia wafat 

pada kisaran tahun 101-110 H.77 

 Ia pernah menerima hadis dari beberapa guru, yakni; Abī Żar, ‘Ubbād bin 

al-Ṣāmit, Abdullah al-Azraq, Ḥużaifah bin al-Yamān dan lainnya. Sedangkan yang 

pernah menerima hadis darinya yakni; Makḥū, Abdul Raḥman bin Yazīd bin Jābir, 

Yaḥyā bin Kaṡīr, dan lainnya.78 

Adapun komentar ulama terhadapnya, yakni; al-‘Ijli dan ulama lainnya 

(ṡiqah), al-Żahabi (min jillah al-‘ulamā’ bi syām), Ibn Hajar (ṡiqah).79 

Uraian tersebut menunjukkan adanya ketersambungan sanad antara Yahya 

bin Abi Kasir (w. 132 H) dan Abu Salam (110 H) dengan alasan karena adanya 

hubungan guru murid dan jarak lahir wafat hanya terpaut 22 tahun serta dikuatkan 

dengan adanya data terkait salah satu tempat rihlah ilmiah dari Abu Salam yakni 

Yaman yang merupakan kediaman dari Yahya bin Kasir. Maka ketersambungan 

sanad antara keduanya dapat dipertanggung jawabkan Bersama sigah ‘an. 

6. Abdullah al-Azraq 

Ia bernama lengkap ‘Abdullah bin Zaid al-Azraq yang merupakan penduduk 

Damaskus. Tidak ditemukan data terkait tahun lahir dan wafatnya. Namun terkait 

 
77 Syams al-Dīn Abū ‘Abdillah Muḥammd bin Aḥmad bin ‘Uṡmān bin Qaimāz al-Żahabī, 

Siyar A‘lām al-Nubalā’, Juz 4, h. 355. Lihat juga, Syams al-Dīn Abū ‘Abdillah Muḥammad bin 

Aḥmad bin ‘Uṡmān bin Qaimāz al-Żahabī, Tārikh al-Islām wa Wafiyāt al-Masyāhir wa al-A’lām, 

Juz 3, h. 170. 
78 Syams al-Dīn Abū ‘Abdillah Muḥammad bin Aḥmad bin ‘Uṡmān bin Qaimāz al-Żahabī, 

Tārikh al-Islām wa Wafiyāt al-Masyāhir wa al-A’lām, Juz 3, h. 170. 
79 Syams al-Dīn Abū ‘Abdillah Muḥammd bin Aḥmad bin ‘Uṡmān bin Qaimāz al-Żahabī, 

Siyar A‘lām al-Nubalā’, Juz 4, h. 356. 
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gurunya ia pernah menerima hadis dari ‘Uqbah bin ‘Amir sedangkan yang pernah 

menerima hadis darinya satu-satunya adalah Abu Salam. Adapun komentar ulama 

yakni Ibnu Hibban memasukkannya dalam kitab al-Ṡiqāt-nya.80  

Uraian tersebut menunjukkan adanya persambungan sanad antara Abu 

Salam dan Abdullah al-Azraq dengan alasan bahwa terdapat hubungan guru murid, 

dan kemungkinan bertemunya adalah ketika Abu Salam melakukan rihlah ilmiah di 

Damaskus yakni negeri dari Abdullah al-Azraq. 

7. Uqbah bin Amir 

Ia merupakan sahabat Nabi saw. dan secara otomatis menerima hadis dari 

beliau. Adapun yang pernah menerima hadis darinya adalah Jubair bin Nufair, Sa‘id 

bin Musayyin, Abdullah al-Azraq, dan lainnya. Al-Żahabī menilainya (kāna 

‘āliman, muqri’an, faṣīḥan, faqīhan, farāḍiyyan, sya‘īran).81 

Berdasarkan uraian rentetan sanad dia atas, maka sanad hadis Imam Aḥmad 

bin Ḥanbal dari Ismail bin Ibrahim sampai kepada Uqbah bin Amir berkualitas 

sahih dari aspek sanadnya, hal tersebut berdasarkan beberapa alasan yakni; 

c. Setiap perawi yang terlibat dalam periwayatan terbukti saling bertemu 

pada tiap tingkatannya. 

d. Para periwayat yang terlibat pada proses periwayatan hadis tersebut 

memenuhi kriteria ‘adil walaupun disisi lain ada seorang periwayat yang 

dinilai tadlis seperti yakni Yahya bin Abi Kasir. Namun penilaian tersebut 

tidak menyertakan alasan-alasannya sehingga peneliti tetap memegangi 

penilaian ulama yang menta’dilkannya. 

 
80 Yūsuf bin ‘Abd al-Rahman bin Yūsuf Abū al-Ḥajjāj Jamāl al-Dīn al-Zakkī Abī 

Muḥammad al-Qaḍā’ī al-Kalbī al-Mizzī, Tahżīb al-Kamāl fī Asmā’ al-Rijāl, Juz 14, h. 548-549. 

Lihat juga, Magluṭa bin Qalīj bin ‘Abdullah al-Bakjarī, Ikmāl Tahżīb al-Kamāl fī Asmā’ al-Rijāl, juz 

6, h. 370. 
81 Syams al-Dīn Abū ‘Abdillah Muḥammd bin Aḥmad bin ‘Uṡmān bin Qaimāz al-Żahabī, 

Siyar A‘lām al-Nubalā’, Juz 2, h. 467. 
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2. Kualitas Matan Hadis 

Pemenggalan matan-matan hadis 

1. Kitab Musnad Ahmad bin Hanbal 

هْمِ الوَْاحِدِ الجَْنَّةَ ( .1 نَّ اَلله عَزَّ وَجَلَّ يدُْخِلُ الثَّلَاثةََ بَِلسَّ
ِ
تسَِبُ فِِ صَنْعَتِهِ الخَْيَْْ (: )ا ، )صَانِعَهُ يَحْ

امِيَ بِهِ ( لََِّ مِنْ أَنْ ترَْكبَُوا(،  )ارْمُوا وَارْكبَُوا (وَقاَلَ: "    )وَالْمُمِدَّ بِهِ، وَالرَّ ِ
 ) (وَأَنْ ترَْمُوا أَحَبُّ ا

جُلُ بََطِلٌ  ءٍ يلَهْوُ بِهِ الرَّ جُلِ بِقوَْسِهِ، وَتأَدِْيبَهُ فرََسَهُ، وَمُلَاعَبَتَهُ امْرَأَتهَُ (، )كُُّ شَيْ لََّّ رَمْيَةَ الرَّ
ِ
،  )ا

ُنَّ مِنَ الْحَق ِ ( نََّّ
ِ
ي عُل ِمَهُ (. )فاَ ِ مْيَ بعَْدَمَا عُل ِمَهُ، فقََدْ كَفَرَ الََّّ  )وَمَنْ نسََِِ الرَّ

الْجَنَّةَ ( .2 نفََرٍ  ثلََاثةََ  الوَْاحِدِ  هْمِ  بَِلسَّ يدُْخِلُ  اَلله  نَّ 
ِ
الخَْيَْْ (:  )ا صَنَعْتِهِ  فِِ  الْمُحْتسَِبَ  ،  )صَانِعَهُ 

امِيَ بِهِ، وَمُنبِْلََُ ( لََِّ مِنْ أنَْ ترَْكبَُوا(وَقاَلَ:    )وَالرَّ ِ
وَليَسَْ مِنَ  (  )ارْمُوا وَارْكبَُوا، وَلَأَنْ ترَْمُوا أحََبُّ ا

لََّّ ثلََاثٌ 
ِ
جُلِ فرََسَهُ،وَمُلَاعَبَتُهُ (:  )اللهوِْ ا مْيَ (،  )امْرَأَتهَُ، وَرَمْيُهُ بِقوَْسِهِ  تأَدِْيبُ الرَّ وَمَنْ ترََكَ الرَّ

اَ نِعْمَةٌ ترََكهََا نََّّ
ِ
 )بعَْدَمَا عُل ِمَهُ رَغبَْةا عَنْهُ، فاَ

7. Kitab Sunan Ibnu Mājah 

) َ نَّ اللََّّ
ِ
هْمِ الوَْاحِدِ الثَّلَاثةََ الْجَنَّةَ ا تسَِبُ فِِ صَنْعَتِهِ الخَْيَْْ (: )ليَُدْخِلُ بَِلسَّ امِيَ بِهِ،  (، )صَانِعَهُ يَحْ وَالرَّ

:    )وَالْمُمِدَّ بِهِ  َ ِ صَلََّّ اُلله علَيَْهِ وَسَلََّّ لََِّ مِنْ أَنْ (" وَقاَلَ رَسُولُ اللََّّ ِ
ارْمُوا وَارْكبَُوا، وَأَنْ ترَْمُوا أَحَبُّ ا

بََطِلٌ (،  )ترَْكبَُوا الْمُسْلَُِّ  الْمَرْءُ  بِهِ  يلَهْوُ  مَا  وَمُلَاعَبَتَهُ  (،  )وَكُُّ  فرََسَهُ،  وَتأَدِْيبَهُ  بِقوَْسِهِ،  رَمْيَهُ  لََّّ 
ِ
ا

ُنَّ مِنَ الْحَق ِ ( )امْرَأَتهَُ، نََّّ
ِ
َ)فاَ

8. Kitab Sunan Abu Dawud 

هْمِ الوَْاحِدِ ثلََاثةََ نفََرٍ الْجَنَّةَ ( َ عَزَّ وَجَلَّ يدُْخِلُ بَِلسَّ نَّ اللََّّ
ِ
تسَِبُ فِِ صَنْعَتِهِ الخَْيَْْ (،  )ا ، )صَانِعَهُ يَحْ

امِيَ بِهِ، وَمُنبِْلََُ ( لََِّ مِنْ أَنْ ترَْكبَُوا(.  )وَالرَّ ِ
لََّّ (.  )وَارْمُوا، وَارْكبَُوا، وَأنَْ ترَْمُوا أَحَبُّ ا

ِ
ليَْسَ مِنَ اللَّهوِْ ا

، وَرَمْيُهُ بِقوَْسِهِ وَنبَْلَِِ (:  )ثلََاثٌ  جُلِ فرََسَهُ، وَمُلَاعَبَتُهُ أهَْلََُ مْيَ بعَْدَ مَا  (،  )تأَدِْيبُ الرَّ وَمَنْ ترََكَ الرَّ

َا نِعْمَةٌ ترََكهََا »، أَوْ قاَلَ« كَفَرَهَا(، )علَِمَهُ رَغبَْةا عَنْهُ  نََّّ
ِ
 )فاَ

9. Kitab Sunan al-Tirmizi 

هْمِ الوَاحِدِ ثلََاثةَا الجنََّةَ ( َ ليَُدْخِلُ بَِلسَّ نَّ اللََّّ
ِ
تسَِبُ فِِ صَنْعَتِهِ الخيََْْ (:  )ا امِيَ بِهِ وَالممُِدَّ  (  )صَانِعَهُ يَحْ وَالرَّ

لََِّ مِنْ أَنْ ترَْكبَُوا(, وَقاَلَ:  )بِهِ  ِ
جُلُ الْمُسْلَُِّ  (،)ارْمُوا وَارْكبَُوا، وَلَأنْ ترَْمُوا أَحَبُّ ا كُُّ مَا يلَهْوُ بِهِ الرَّ

لََّّ رَمْيَهُ بِقوَْسِهِ، وَتأَدِْيبَهُ فرََسَهُ، وَمُلَاعَبتََهُ أهَْلََُ (، )بََطِلٌ 
ِ
ُنَّ مِنَ الحقَ ِ (، )ا نََّّ

ِ
 .)فاَ
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10. Kitab Sunan al-Dārimī 

الْجَنَّةَ ( الوَْاحِدِ  هْمِ  بَِلسَّ الثَّلَاثةََ  يدُْخِلُ  وَجَلَّ  عَزَّ   َ نَّ اللََّّ
ِ
الخَْيَْْ (:  )ا صَنْعَتِهِ  تسَِبُ فِِ  يَحْ ، )صَانِعَهُ 

امِيَ بِهِ ( :  )وَالْمُمِدَّ بِهِ، وَالرَّ َ ِ صَلََّّ اُلله علَيَْهِ وَسَلََّّ ارْمُوا وَارْكبَُوا وَلَأَنْ ترَْمُوا أَحَبُّ  (وَقاَلَ رَسُولُ اللََّّ

لََِّ مِنْ أَنْ ترَْكبَُوا ِ
جُلُ بََطِلٌ (« وَقاَلَ:  )ا ءٍ يلَهْوُ بِهِ الرَّ جُلِ بِقوَْسِهِ، وَتأَدِْيبَهُ (،  )كُُّ شَيْ لََّّ رَمْيَ الرَّ

ِ
ا

ُنَّ مِنَ الْحَق ِ (،  )فرََسَهُ، وَمُلَاعَبَتَهُ أهَْلََُ  نََّّ
ِ
ي (  وَقاَلَ: ) فاَ ِ مْيَ بعَْدَمَا عُل ِمَهُ فقََدْ كَفَرَ الََّّ مَنْ ترََكَ الرَّ

 )عُل ِمَهُ 

Setelah melakukan pemenggalan pada matan-matan hadis tersebut, nampak 

adanya berbagai perbedaan kalimat pada matan sehingga perlu untuk terlebih 

dahulu melakukan penentuan lafal asli yang berkemungkinan berasal dari Nabi saw. 

Peneliti menduga kuat bahwa lafal asli yang kemungkinan berasal dari Nabi saw. 

adalah pada matan yang pada akhir kalimatnya menggunakan lafal  ِ الْحَق مِنَ  ُنَّ  نََّّ
ِ
 فاَ

dengan alasan bahwa kalimat tersebut sesuai dengan karakter berbicara Nabi yakni 

singkat dan padat serta penuh makna. Akan tetapi bukan berarti matan-matan 

lainnya tidak memiliki hubungan makna, melainkan perbedaan tersebut menurut 

peneliti hanya pada aspek penggunaan bahasa saja tetapi secara subtansi memiliki 

maksud yang sama. Adapun matan hadis tersebut terdapat pada kitab Sunan al-

Darimi, teksnya sebagai berikut: 

يََ، عَنْ أبَِِ  ثنََا هِشَامٌ، عَنْ يَحْ نَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، حَدَّ ِ بْنِ زَيدٍْ الْأَزْرَقِ، أَخْبََِ مٍ، عَنْ عَبْدِ اللََّّ سَلاَّ

َ عَزَّ وَجَلَّ يدُْخِ  نَّ اللََّّ
ِ
: " ا َ ِ صَلََّّ اُلله علَيَْهِ وَسَلََّّ لُ الثَّلَاثةََ عَنْ عُقْبةََ بْنِ عاَمِرٍ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََّّ

تسَِبُ فِِ  هْمِ الوَْاحِدِ الْجَنَّةَ: صَانِعَهُ يَحْ ِ    بَِلسَّ امِيَ بِهِ وَقاَلَ رَسُولُ اللََّّ ، وَالْمُمِدَّ بِهِ، وَالرَّ صَنْعَتِهِ الخَْيَْْ

لََِّ مِنْ أَنْ ترَْكبَُوا« وَقاَلَ: »كُُّ  ِ
: »ارْمُوا وَارْكبَُوا وَلَأَنْ ترَْمُوا أحََبُّ ا َ ءٍ يلَهْوُ    صَلََّّ اُلله علَيَْهِ وَسَلََّّ شَيْ

لََّّ 
ِ
جُلُ بََطِلٌ، ا « بِهِ الرَّ ِ نَُّ مِنَ الْحَق  نََّّ

ِ
، فاَ جُلِ بِقوَْسِهِ، وَتأَدِْيبَهُ فرََسَهُ، وَمُلَاعَبَتَهُ أهَْلََُ  82رَمْيَ الرَّ

Artinya; 

Telah mengabarkan kepada kami  Wahb bin Jarir  telah menceritakan 
kepada kami  Hisyam  dari  Yahya  dari  Abu Salam  dari  Abdullah bin Zaid 

 
82 Abū Muḥammad ‘Abdullah bin ‘Abdillah bin ‘Abdil Raḥmān bin al-Faḍl bin Bahrām 

bin ‘Abdul Ṣamad al-Dārimī, Musnad al-Dārimī al-Ma‘rūf, Juz 3 (Cet.I; t.t: Dār al-Mugnī, 2000 M/ 

1412 H), h. 1557. 
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Al Azraq  dari   ' Uqbah bin 'Amir  ,ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: "Sesungguhnya Allah 'azza wajalla memasukkan tiga 
orang ke dalam Surga karena anak panah, yaitu; pembuatnya yang 
mengharapkan kebaikan dalam membuatnya, orang yang  
mengambilkannya dan orang yang memanah degannya." Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Panahlah dan naiklah kuda, 
sesungguhnya memanah lebih aku sukai daripada naik kuda." Dan beliau 
bersabda: "Segala hiburan yang dilakukan seseorang adalah sia-sia 
kecuali seorang laki-laki yang memanah dengan busur, mengajari 
kudanya, serta mencandai isterinya. Sesungguhnya ketiga hal itu adalah 
benar." Beliau juga bersabda; "Barangsiapa meninggalkan memanah 
setelah diajarkan kepadanya, sungguh ia telah ingkar terhadap sesuatu 
yang telah diajarkan kepadanya ". 

a. Penelitian matan pada aspek ‘illah 

1. Sisipan kata atau kalimat (idrāj) 

No. Sisipan Setelah 

lafal/kalimat 

Riwayat 

جُلُ  الْمُسْلَُِّ  1  T كُُّ مَا يلَهْوُ بِهِ الرَّ

يلَهْوُ بِهِ وَكُُّ مَا  الْمَرْءُ الْمُسْلَُِّ  2  IM 

 

 

4. Pengurangan lafal/kalimat (nuqṣān) 

No. Tidak terdapat lafal/kalimat Setelah kalimat Riwayat 

َ  عَزَّ وَجَلَّ  1 نَّ اللََّّ
ِ
 T, IM, dan A1 ا

2. Penggabungan matan hadis yang bukan dari bagiannya (idṭirāb) 

No. Penggabungan Setelah atau sebelum kalimat Riwayat 

- - - -  

3. Penambahan kata atau kalimat (ziyāadah) 

No. Penambahan lafal/kalimat Setelah kalimat Riwayat 

 AD وَرَمْيُهُ بِقوَْسِهِ  وَنبَْلَِِ  1

 IM, A1 وَمُلَاعَبَتَهُ  امْرَأَتهَُ  2
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5. Pemutar-balikan lafal/kalimat (inqilāb) 

No. Mendahulukan Mengakhirkan lafal/kalimat asli Riwayat 

امِيَ بِهِ  1 امِيَ بِهِ  وَالممُِدَّ بِهِ  وَالرَّ  ,T, IM, AD وَالْمُمِدَّ بِهِ، وَالرَّ

A1 

Berdasarkan tabel di atas, peneliti berkesimpulan bahwa hadis tentang 

aktifitas fisik terhindar dari ‘illat walaupun terjadi idrāj, tagyīr, inqilāb dan nuqṣān, 

namun tidak berimplikasi pada kerusakan makna subtansi hadis. Bahkan perubahan 

kata-kata dari matan hadis tersebut hanya terjadi karena adanya perbedaan 

penggunaan bahasa masing-masing matan, namun tetap merujuk kepada satu objek 

arti yang sama. Olehnya itu, langkah selanjutnya yang akan peneliti lakukan adalah 

penelitian apakah terjadi syāż pada matan tersebut atau tidak. 

b) Pertentangan pada aspek syāż 

a. Pertentangan dengan al-Qur’an  

Hadis tersebut merupakan perintah Rasulullah saw. untuk selalu berlatih 

memanah, dan berkendaraan atau berkuda. Tujuan Rasulullah atas anjuran tersebut 

adalah untuk selalu siap siaga dalam kondisi peperangan yang kemungkinan dan 

kapan saja terjadi sehingga setiap orang sudah memiliki bekal masing-masing. 

Hadis tersebut tidak bertentangan dengan al-Qur’an bahkan dikuatkan dengan ayat-

ayat kewajiban berperang seperti dalam QS. al-Baqarah/2:216: 

ن تكَۡرهَُواْ شَۡ 
َ
ن تُُِبُّواْ كُتبَِ عَلَيۡكُمُ ٱلقِۡتاَلُ وهَُوَ كُرۡهٞ لهكُمۡۖٞ وعََسََٰٓ أ

َ
ٔ ٔاا وهَُوَ خَيۡۡٞ لهكُمۡۖٞ وعََسََٰٓ أ

نتُمۡ لََ تَعۡلَمُونَ   شَۡ 
َ
ُ يَعۡلَمُ وَأ ٞ لهكُمۡۚۡ وَٱللَّه  ٔ ٔاا وهَُوَ شََ 

Terjemahnya; 

Diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. 
Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu, 



142 
 

 
 

dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah 
mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.83 

Pada ayat lain juga menjelaskan dalam QS. al-Anfal/8:60: 

ِ وعََدُوهكُمۡ وَ  بَِاطِ ٱلَۡۡيۡلِ ترُۡهِبُونَ بهِۦِ عَدُوه ٱللَّه ةٖ وَمنِ ر  نِ قُوه ا ٱسۡتَطَعۡتُم م  واْ لهَُم مه عِدُّ
َ
ءَاخَريِنَ منِ  وَأ

ِ يوُفَه إلَِۡۡكُ  ءٖ فِِ سَبيِلِ ٱللَّه ُ يَعۡلَمُهُمۡۚۡ وَمَا تنُفقُِواْ منِ شَۡ نتُمۡ لََ تُظۡلَمُونَ  دُونهِِمۡ لََ تَعۡلَمُونَهُمُ ٱللَّه
َ
 مۡ وَأ

Terjemahnya; 

Dan persiapkanlah dengan segala kemampuan untuk menghadapi mereka 
dengan kekuatan yang kamu miliki dan dari pasukan berkuda yang dapat 
menggentarkan musuh Allah, musuhmu dan orang-orang selain mereka 
yang kamu tidak mengetahuinya; tetapi Allah mengetahuinya. 

b. Pertentangan dengan hadis lebih shahih 

Hadis tersebut sama sekali tidak bertentangan dengan hadis yang lain. 

Bahkan banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang anjuran memanah, berkuda 

dan berenang serta manfaat-manfaatnya. Seperti pada hadis riwayat Uqbah bin 

Amir yakni: 

رُو بْنُ الحَْارِثِ، عَنْ أبَِِ علَِي ٍ ثمَُامَ  نِّ عَْْ نَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبََِ ثنََا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ، أَخْبََِ ةَ حَدَّ

َ وَهُوَ عَ  عْتُ رَسُولَ اِلله صَلََّّ اُلله علَيَْهِ وَسَلََّّ عَ عُقْبَةَ بْنَ عاَمِرٍ، يقَُولُ: سَِ َّهُ سَِ ، أنَ ٍ   لََّ بْنِ شُفيَ 

ةٍ{ ]الأأنفال:   تطََعْتُُْ مِنْ قوَُّ وا لهَُمْ مَا اس ْ ، يقَُولُ: " }وَأعَِدُّ مْيُ، ألَََّ  60الْمِنْبَِِ ةَ الرَّ نَّ الْقُوَّ
ِ
[، ألَََّ ا

مْيُ  ةَ الرَّ نَّ الْقوَُّ
ِ
مْيُ، ألَََّ ا ةَ الرَّ نَّ الْقُوَّ

ِ
84َا

Artinya; 

Telah menceritakan kepada kami  Harun bin Ma'ruf  telah mengabarkan 
kepada kami Ibnu Wahb telah mengabarkan kepadaku Amru bin Al Harits  
dari  Abu Ali Tsumamah bin  Syufayi  bahwa dia mendengar   ' Uqbah bin 
'Amir  berkata: "Saya pernah mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa 
sallam menyampaikan ketika beliau di atas mimbar: '(Dan siapkanlah untuk 
menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi)     ' (Qs. Al 
Anfaal: 60), ketahuilah sesungguhnya kekuatan itu adalah melempar, 
ketahuilah sesungguhnya kekuatan itu adalah melempar, ketahuilah 
sesungguhnya kekuatan itu adalah melempar ". 
 
 

 
83 Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Kemenag RI, al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 45. 
84 Abū al-Ḥusain, Muslim bin al-Ḥajjāj al-Qusyairī al-Naisābūrī, Al-Musnad al-Ṣaḥīh al-

Mukhtaṣar bin Naql al-‘Adl ‘an al-‘Adl ilā Rasūlillah SAW = Ṣaḥīḥ Muslim, Juz 3, h. 1522. 
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c. Tidak bertentangan dengan sejarah dan logika 

Sejarah mencatat bahwa memanah, dan berkuda adalah media yang 

digunakan oleh Rasulullah dan sahabatnya untuk berperang melawan musuh. Oleh 

karena itu secara logika agar dapat mencetak pasukan-pasukan yang kuat dan 

tangguh, Rasulullah selalu menganjurkan kepada sahabatnya untuk berlatih terus 

menerus. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa dari aspek matan, hadis 

tersebut tidak memiliki ‘illah dan tidak bertentangan dengan al-Qur’an, hadis yang 

lebih sahih serta sejarah dan logika. Oleh karena itu, hadis tersebut berkualitas ṣaḥīḥ 

baik dari aspek sanad ataupun matannya dan dapat dijadikan sebagai landasan 

hujjah. 

4. Hadis pencegahan penyakit non medis 

a. Penelusuran hadis 

Sampel hadisnya ialah; 

يَ عائشة أأشعرت أأن الله قد أأفتانّ فيما اس تفتيته فيه؟ جاءنّ رجلان فقعد أأحدهما عند رأأسي  

والأ خر عند رجلي فقال الَّي عند رأأسي للذي عند رجلي أأو الَّي عند رجلي للذي عند رأأسي 

ما وجع الرجل؟ قال: مطبوب، قال: من طبه؟ قال: لبيد بن الأأعصم، قال: فِ أأي شيء، قال: 

ومشاطة وجف طلعة ذكر، قال: فأأين هو؟ قال: فِ بئر أأروان، قالت: فأأتاها رسول    فِ مشط

الله صلَّ الله عليه وسلَّ فِ ناس من أأصْابه، ثم جاء فقال: يَ عائشة والله لكأن ماءها نقاعة  

 الحناء ولكأن نخلها رؤوس الش ياطيْ

1. Menggunakan metode salah satu lafal (menggunakan lafal طب) 

,,  1,5  دعوات,  56  أأدب,  5,  47  طب,  11  بدء الخلقخ  ما وجع الرجل قال مطبوب ... ومن طبه.  

 92.85, 26, 57, 6حم ,, 45 طبجه ,,  42 سلامم 

 

 
85 A. J. Wijnsic, Al-Mu‘jam al-Mufahras li Alfāẓ al-Ḥadīṡ al-Nabawī, Juz 3, h. 530. 
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Penjelasan kode: 

 Kitab Sunan) جه ,(Kitab Sahih Muslim) م ,(Kitab Sahih al-Bukhari) خ

Ibnu Majah) , حم (Kitab Musnad Ahmad bin Hanbal). 

2. Menggunakan metode kata awal pada matan 

تَاف    –  177:  7خ  يَ عائشة أأشعرت أأن الله أأفتانّ.  .1  221:  10فتح    –  216:  1ا 

 . 302: 5مسيْ  –

 . 17651كنز  – 388: 7ش   – 261ه يَ عائشة أأشعرت أأن الله قد أأفتانّ.   .2

 86. 93: 7نبوة يَ عائشة أأشعرت أأن الله قد أأنبأأنّ.  .3

Penjelasan kode: 

 kitab kanzul ummāl )كنز( ,kitab Ittiḥāf al-Sādah al-Muttaqīn (ا تَاف) 

lilmuttaqī al-Hindī, )فتح( kitab fatḥ al-Bārī li Ibni Ḥajar, )ه( kitab Sunan Ibnu 

Mājah, خ (Kitab Sahih al-Bukhari),  ْمسي (Kitab Zād al-Masīr libni al-Jauzī),  ش 

(Kitab Musannaf Ibn Abī Syaibah), نبوة (Kitab Dalā’il al-Nubuwwah lil Baihāqi). 

3. Menggunakan bantuan CD Room 

Berdasarkan hasil pelacakan menggunakan bantuan CD Room (Maktabah 

Syamilah), ditemukan data yang serupa terkait hadis tersebut dalam Kutub al-

Tis’ah, yakni terdapat pada kitab Musnad Ahmad, Ṣaḥīḥ al-Bukhāri, Ṣaḥīḥ Muslim, 

dan Ibnu Mājah. 

b. Pengumpulan hadis, i‘tibar al-sanad, dan skema hadis 

Berdasarkan hasil penelusuran dalam kitab takhrij, terdapat beberapa 

petunjuk letak hadis tersebut dalam kitab 9 atau kutūb al-Tis’ah. Adapun hadis-

hadisnya sebagai berikut: 

 
86 Abū Ḥājar Muḥammad al-Sa‘īd bin Basyūnī Zaglūl, Mawsū‘ah Aṭrāf al-Ḥadīṡ al-Nabawī 

al-Syarīf, Juz 11, h. 164. 
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1. Kitab Musnad Ahmad bin H{anbal 

ثنََا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عاَئشَِةَ قاَلتَْ: سََْرَ رَسُولَ اِلله صَلََّّ اُلله علَيَْ  .1 ، حَدَّ ثنََا ابْنُ نمَُيٍْْ هِ حَدَّ

: لبَِيدُ بْنُ الْأَعْصَمِ حَتََّّ كََنَ رَسُولُ اِلله صَلََّّ اللهُ  َ يََوُدِيٌّ مِنْ يََوُدِ بنَِِ زُرَيقٍْ يقَُالُ لََُ   وَسَلََّّ

ذَا كََنَ ذَاتَ يوَْمٍ أَوْ 
ِ
، قاَلتَْ: حَتََّّ ا ءَ وَمَا يفَْعَلَُُ ْ ليَْهِ أَنْ يفَْعَلَ الشََّّ

ِ
َ يَُُيَّلُ ا ذَاتَ ليَْلٍََ  علَيَْهِ وَسَلََّّ

، ثُمَّ دَعاَ، ثُمَّ قاَلَ: " يََ عاَئشَِةُ شَعَرْتُ أنََّ اللهَ  َ عَزَّ وَجَلَّ   دَعاَ رَسُولُ اِلله صَلََّّ اُلله علَيَْهِ وَسَلََّّ

تَفْتيَْتُهُ فِيهِ، جَاءَنِّ رَجُلَانِ، فجََلسََ أَحَدُهَُُا عِنْدَ رَأْسِي، وَالْأ خَرُ عِنْدَ رِجْ  ،  قدَْ أَفْتَانِّ فِيماَ اس ْ لَيَّ

رَأْسِي  عِنْدَ  ي  ِ لِلذَّ رِجْلَيَّ  عِنْدَ  ي  ِ الََّّ أوَِ   ، رِجْلَيَّ عِنْدَ  ي  ِ رَأْسِي لِلذَّ عِنْدَ  ي  ِ الََّّ وَجَعُ فقََالَ  مَا   :،

ءٍ؟ قاَلَ: فِِ  جُلِ؟ قاَلَ: مَطْبُوبٌ، قاَلَ: مَنْ طَبَّهُ؟ قاَلَ: لبَِيدُ بْنُ الْأَعْصَمِ، قاَلَ: فِِ أيَ ِ شَيْ الرَّ

ولُ  مُشْطٍ وَمُشَاطَةٍ، وَجُف ِ طَلْعَةِ ذَكَرٍ، قاَلَ: وَأيَْنَ هُوَ؟ قاَلَ: فِِ بِئْرِ أَرْوَانَ " قاَلتَْ: فأَتََاهَا رَسُ 

ابِهِ، ثُمَّ جَاءَ فقَاَلَ: " يََ عاَئشَِةُ لكَََنَّ مَاءَهَا نقَُ  َ فِِ نَاسٍ مِنْ أصََْْ اعةَُ  اِلله صَلََّّ اُلله علَيَْهِ وَسَلََّّ

ا    الْحِنَّاءِ، وَلكَََنَّ  يَاطِيِْ " قُلْتُ: يََ رَسُولَ اِلله، فهَلَاَّ أَحْرَقتَْهُ؟ قاَلَ: " لََّ، أَمَّ لهََا رُءُوسُ الش َّ نَخْ

بَِِا   فأَمََرَ  قاَلتَْ:   ،" ا  شًَّْ مِنْهُ  النَّاسِ  علَََّ  أُثِيَْ  أَنْ  وَكَرهِْتُ   ، وَجَلَّ عَزَّ  اُلله  عاَفاَنِّ  فقََدْ  أَنَا 

 87فدَُفِنتَْ 
رَ رَسُولُ اِلله صَلََّّ  .2 نَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عاَئشَِةَ قاَلتَْ: سُِْ ثنََا حَمَّادُ بْنُ أُسَامَةَ قاَلَ: أَخْبََِ  حَدَّ

ذَا كََنَ ذَاتَ 
ِ
، حَتََّّ ا ءَ وَمَا يفَْعَلَُُ ْ َّهُ يفَْعَلُ الشََّّ َّهُ ليَُخَيَّلُ لََُ أنَ َ حَتََّّ أنَ يوَْمٍ وَهُوَ   اُلله علَيَْهِ وَسَلََّّ

تَفْتيَْتُهُ فِيهِ  ، وَدَعاَهُ، ثُمَّ قاَلَ: " أَشَعَرْتِ أَنَّ اَلله أَفْتَانِّ فِيماَ اس ْ " قُلْتُ:    عِنْدَهَا دَعاَ اَلله عَزَّ وَجَلَّ

أَحَدُ  فجََلسََ  رَجُلَانِ  جَاءَنِّ   " : َ وَسَلََّّ علَيَْهِ  رَسُولَ اِلله؟ قاَلَ صَلََّّ اُلله  يََ  ذَاكَ  عِنْدَ وَمَا  هَُُا 

جُلِ؟ قاَلَ: مَطْبُوبٌ، قاَلَ: مَنْ   رَأْسِي، وَالْأ خَرُ عِنْدَ رِجْلَيَّ ثُمَّ قاَلَ أَحَدُهَُُا لِصَاحِبِهِ: مَا وَجَعُ الرَّ

، قاَلَ: فِيماَ ذَا؟ قاَلَ: فِِ مُشْطٍ وَمُشَاطَةٍ، وَجُف ِ طَلْ  عَةِ طَبَّهُ؟ قاَلَ: لبَِيدُ بْنُ الْأَعْصَمِ الْيََوُدِيُّ

لََ  1ذَكَرٍ، قاَلَ: فأَيَْنَ هُوَ؟ قاَلَ: فِِ بِئْرِ ذَرْوَانَ " )
ِ
َ ا ( ، فذََهَبَ النَّبُِِّ صَلََّّ اُلله علَيَْهِ وَسَلََّّ

لٌ، ليََْاَ وَعلَيََْاَ نَخْ
ِ
، فنَظََرَ ا لََ عاَئشَِةَ " فقََالَ: " وَاِلله لكَََنَّ مَاءَهَا نقَُاعَ  البِْئْرِ

ِ
ةُ الْحِنَّاءِ، ثُمَّ رَجَعَ ا

ا أَنَا فقََدْ عاَ يَاطِيِْ ". قُلْتُ: يََ رَسُولَ اِلله، فأَحَْرِقهُْ، قاَلَ: " لََّ، أَمَّ لهََا رُءُوسُ الش َّ فاَنِّ  وَلكَََنَّ نَخْ

ا رَ علَََّ النَّاسِ مِنهُْ شًَّْ ِ ، وَخَشِيتُ أَنْ أُثوَ   88اُلله عَزَّ وَجَلَّ
َ

 

 
87 Abū ‘Abdillah Aḥmad bin Ḥanbal, Al-Musnad, Juz 40, h. 343. 
88 Abū ‘Abdillah Aḥmad bin Ḥanbal, Al-Musnad, Juz 40, h  406. 
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2. Kitab Ṣaḥīḥ al-Bukhārī 

ُ عَنْهاَ،   .1 نَا عِيسََ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عاَئشَِةَ رَضَِِ اللََّّ بْرَاهِيُم بْنُ مُوسََ، أَخْبََِ
ِ
ثنََا ا حَدَّ

عَهُ وَوَعَ  َّهُ سَِ لََِّ هِشَامٌ أنَ ِ
، وَقاَلَ اللَّيْثُ: كتََبَ ا َ رَ النَّبُِِّ صَلََّّ اُلله علَيَْهِ وَسَلََّّ   اهُ عَنْ قاَلتَْ: سُِْ

َّهُ يَ  ليَْهِ أنَ
ِ
، حَتََّّ كََنَ يَُُيَّلُ ا َ رَ النَّبُِِّ صَلََّّ اُلله علَيَْهِ وَسَلََّّ ءَ أَبِيهِ، عَنْ عاَئشِةَ قاَلتَْ: سُِْ ْ فْعَلُ الشََّّ

َ أَفْتَانِّ فِ  ، حَتََّّ كََنَ ذَاتَ يوَْمٍ دَعاَ وَدَعاَ، ثُمَّ قاَلَ: " أَشَعَرْتِ أَنَّ اللََّّ يماَ فِيهِ شِفاَئِِ، وَمَا يفَْعَلَُُ

وَجَعُ   مَا  لِلْ خَرِ  أَحَدُهَُُا  فقََالَ   ، رِجْلَيَّ عِنْدَ  وَالأ خَرُ  رَأْسِي  عِنْدَ  أَحَدُهَُُا  فقَعََدَ  رَجُلَانِ:  أَتَانِّ 

جُلِ؟ قاَلَ: مَطْبُوبٌ، قاَلَ: وَمَنْ طَبَّهُ؟ قاَلَ لبَِيدُ بْنُ الَأعْصَمِ، قاَلَ: فِيماَ ذَا، قاَلَ: فِِ   مُشُطٍ  الرَّ

ليََْاَ النَّبُِِّ صَلََّّ  ِ
اُلله  وَمُشَاقةٍَ وَجُف ِ طَلْعَةٍ ذَكَرٍ، قاَلَ فأَيَْنَ هُوَ؟ قاَلَ: فِِ بِئْرِ ذَرْوَانَ " فخََرَجَ ا

يَاطِيِْ« فقَُ  َّهُ رُءُوسُ الش َّ لهَُا كَََن ، ثُمَّ رَجَعَ فقََالَ لِعَائشَِةَ حِيَْ رَجَعَ: »نَخْ َ تَخْرَجْتَهُ؟ علَيَْهِ وَسَلََّّ لْتُ اس ْ

ا« ثُمَّ دُفِنتَِ البِ  ، وَخَشِيتُ أَنْ يثُِيَْ ذَلََِ علَََّ النَّاسِ شًَّْ ُ ا أَنَا فقََدْ شَفَانِّ اللََّّ  89ئْرُ فقََالَ: »لََّ، أَمَّ
رَ  .2 ثنََا أَبوُ أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عاَئشَِةَ، قاَلتَْ: سُِْ اعِيلَ، حَدَّ سَْ

ِ
ثنََا عُبَيْدُ بْنُ ا  حَدَّ

، حَتََّّ  ءَ وَمَا فعََلََُ ْ َّهُ يفَْعَلُ الشََّّ ليَْهِ أنَ
ِ
َّهُ ليَُخَيَّلُ ا ن

ِ
َ حَتََّّ ا ذَا كََنَ ذَاتَ    النَّبُِِّ صَلََّّ اُلله علَيَْهِ وَسَلََّّ

ِ
ا

َ قدَْ أَفْتاَنِّ فِيماَ ا َ وَدَعاَهُ، ثُمَّ قاَلَ: »أَشَعَرْتِ يََ عاَئشَِةُ أَنَّ اللََّّ تَفْتيَْتُهُ يوَْمٍ وَهُوَ عِنْدِي، دَعاَ اللََّّ س ْ

أَحَدُهَُُا   فجََلسََ  رَجُلَانِ،  جَاءَنِّ   " قاَلَ:  ؟  ِ اللََّّ رَسُولَ  يََ  ذَاكَ  وَمَا  قُلْتُ:  رَأْسِي، فِيهِ«  عِنْدَ 

جُلِ؟ قاَلَ: مَطْبُوبٌ، قاَلَ: وَمَنْ طَبَّهُ  ، ثُمَّ قاَلَ أحََدُهَُُا لِصَاحِبِهِ: مَا وَجَعُ الرَّ ؟  وَالأ خَرُ عِنْدَ رِجْلَيَّ

 وَجُف ِ  قاَلَ: لبَِيدُ بْنُ الَأعْصَمِ اليََوُدِيُّ مِنْ بنَِِ زُرَيقٍْ، قاَلَ: فِيماَ ذَا؟ قاَلَ: فِِ مُشْطٍ وَمُشَاطَةٍ 

َ  طَلْعَةٍ ذَكَرٍ، قاَلَ: فأَيَْنَ هُوَ؟ قاَلَ: فِِ بِئْرِ ذِي أَرْوَانَ " قاَلَ: فذََهَبَ النَّبُِِّ صَلََّّ اُلله علَيَْهِ وَسَ  لََّّ

لََ عاَئشَِةَ فَ 
ِ
لٌ، ثُمَّ رَجَعَ ا ليََْاَ وَعلَيََْاَ نَخْ

ِ
، فنَظََرَ ا لََ البِئْرِ

ِ
ابِهِ ا ِ لكَََنَّ  فِِ أُنَاسٍ مِنْ أصََْْ قاَلَ: »وَاللََّّ

ِ أَفأَخَْرَجْتَهُ؟ قاَ يَاطِيِْ« قُلْتُ: يََ رَسُولَ اللََّّ لهََا رُءُوسُ الش َّ لَ: »لََّ، مَاءَهَا نقَُاعةَُ الِحنَّاءِ، وَلكَََنَّ نَخْ

رَ علَََّ النَّاسِ مِ  ِ ُ وَشَفَانِّ، وَخَشِيتُ أَنْ أُثوَ  ا أَنَا فقََدْ عاَفاَنَِّ اللََّّ ا« وَأَمَرَ بَِِا فدَُفِنتَْ أَمَّ  90نْهُ شًَّْ
3.  ُ ثنََا أَنسَُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عاَئشَِةَ رَضَِِ اللََّّ بْرَاهِيُم بْنُ مُنْذِرٍ، حَدَّ

ِ
ثنََا ا   حَدَّ

َّهُ قدَْ صَنعََ  ليَْهِ أنَ
ِ
َّهُ ليَُخَيَّلُ ا ن

ِ
، حَتََّّ ا َ طُبَّ ِ صَلََّّ اُلله علَيَْهِ وَسَلََّّ ءَ وَمَا ا عَنْهاَ: أَنَّ رَسُولَ اللََّّ ْ لشََّّ

تَفْتيَْتُهُ فِيهِ« فقََا َ قَدْ أَفْتَانِّ فِيماَ اس ْ َّهُ، ثُمَّ قاَلَ: »أَشَعَرْتِ أَنَّ اللََّّ َّهُ دَعاَ رَب ن
ِ
لتَْ عاَئشَِةُ: صَنَعَهُ، وَا

 
89 Muḥamad bin Ismā‘īl Abū ‘Abdillah al-Bukhārī al-Ja‘fī, al-Jāmi‘ al-Musnad al-Ṣaḥīḥ 

al-Mukhtaṣar min Umūri Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi wa Sallam wa Sunanuhu wa Ayyāmuhū, Juz 

4, (Cet.I;t.t:Dār Ṭūq al-Najjāh, 1422 H), h. 122. 
90 Muḥamad bin Ismā‘īl Abū ‘Abdillah al-Bukhārī al-Ja‘fī, al-Jāmi‘ al-Musnad al-Ṣaḥīḥ 

al-Mukhtaṣar min Umūri Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi wa Sallam wa Sunanuhu wa Ayyāmuhū, Juz 

7, h. 137. 
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عِنْدَ  وَالأ خَرُ  رَأْسِي،  عِنْدَ  أَحَدُهَُُا  فجََلسََ  رَجُلَانِ،  جَاءَنِّ  قاَلَ: "  ؟  ِ رَسُولَ اللََّّ يََ  ذَاكَ  فمََا 

جُلِ؟ قاَلَ: مَطْبُوبٌ، قاَلَ: مَنْ طَبَّهُ؟ قاَلَ: لبَِيدُ بْنُ  ، فقََالَ أَحَدُهَُُا لِصَاحِبِهِ: مَا وَجَعُ الرَّ رِجْلَيَّ

قاَ قاَلَ: فِِ  الَأعْصَمِ،  هُوَ؟  فأَيَْنَ  قاَلَ:  طَلْعَةٍ،  وَجُف ِ  وَمُشَاطَةٍ  مُشْطٍ  قاَلَ: فِِ  مَاذَا؟  لَ: فِِ 

َ ثُمَّ رَجَعَ    -وَذَرْوَانُ بِئْرٌ فِِ بنَِِ زُرَيقٍْ    -ذَرْوَانَ "   ِ صَلََّّ اُلله علَيَْهِ وَسَلََّّ قاَلتَْ: فأَتََاهَا رَسُولُ اللََّّ

فقََالَ  لََ عاَئشَِةَ، 
ِ
يَاطِيِْ« قاَلتَْ:  ا لهََا رُءُوسُ الش َّ نَخْ وَلكَََنَّ  نقَُاعةَُ الِحنَّاءِ،  مَاءَهَا  لكََنََّ   ِ : »وَاللََّّ

ِ فهَلَاَّ أَ  ، فقَُلْتُ: يََ رَسُولَ اللََّّ َ فأَخَْبََِهَا عَنِ البِئْرِ ِ صَلََّّ اُلله علَيَْهِ وَسَلََّّ خْرَجْتَهُ؟ فأَتَََ رَسُولُ اللََّّ

ا« قاَلَ: »أَ  ، وَكَرهِْتُ أَنْ أُثيَِْ علَََّ النَّاسِ شًَّْ ُ ا أَنَا فقََدْ شَفَانِّ اللََّّ  91مَّ
3. Kitab Ṣaḥīh Muslim 

، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عاَئشَِةَ، قاَلتَْ: سََْرَ رَسُولَ اللهِ  ثنََا ابْنُ نمَُيٍْْ ثنََا أَبوُ كُرَيبٍْ، حَدَّ   حَدَّ

  َ : لبَِيدُ بْنُ الْأَعْصَمِ: قاَلتَْ حَتََّّ كََنَ رَسُولُ صَلََّّ اُلله علَيَْهِ وَسَلََّّ يََوُدِيٌّ مِنْ يََوُدِ بنَِِ زُرَيقٍْ، يقَُالُ لََُ

ذَا كََنَ ذَا
ِ
، حَتََّّ ا ءَ، وَمَا يفَْعَلَُُ ْ َّهُ يفَْعَلُ الشََّّ ليَْهِ أنَ

ِ
َ يَُُيَّلُ ا تَ يوَْمٍ، أَوْ ذَاتَ اِلله صَلََّّ اُلله علَيَْهِ وَسَلََّّ

، ثُمَّ دَعاَ، ثُمَّ دَعاَ، ثُمَّ قاَلَ: " يََ عاَئشَِةُ أَشَعَرْ  َ تِ أَنَّ اَلله  ليَْلٍََ، دَعاَ رَسُولُ اِلله صَلََّّ اُلله علَيَْهِ وَسَلََّّ

تَفْتيَْتُهُ فِيهِ؟ جَاءَنِّ رَجُلَانِ فقََعَدَ أَحَدُهَُُا عِنْدَ رَأْسِي وَالْأ خَرُ عِنْدَ رِ  ي أَفْتَانِّ فِيماَ اس ْ ِ ، فقََالَ الََّّ جْلَيَّ

قاَلَ:  جُلِ؟  الرَّ وَجَعُ  مَا  رَأْسِي:  عِنْدَ  ي  ِ لِلذَّ رِجْلَيَّ  عِنْدَ  ي  ِ الََّّ أَوِ   ، رِجْلَيَّ عِنْدَ  ي  ِ لِلذَّ رَأْسِي    عِنْدَ 

ءٍ؟ قاَلَ: فِِ مُشْ  طٍ وَمُشَاطَةٍ، مَطْبُوبٌ، قاَلَ: مَنْ طَبَّهُ؟ قاَلَ: لبَِيدُ بْنُ الْأَعْصَمِ، قاَلَ: فِِ أيَ ِ شَيْ

  قاَلَ: وَجُف ِ طَلْعَةِ ذَكَرٍ، قاَلَ: فأَيَْنَ هُوَ؟ قاَلَ: فِِ بِئْرِ ذِي أَرْوَانَ " قاَلتَْ: فأَتََاهَا رَسُولُ اِلله صَلََّّ 

ابِهِ، ثُمَّ قاَلَ: »يََ عاَئشَِةُ وَاِلله لكَََنَّ مَاءَهَا   َ فِِ أُنَاسٍ مِنْ أصََْْ نقَُاعةَُ الْحِنَّاءِ، وَلكَََنَّ اُلله علَيَْهِ وَسَلََّّ

ا أَنَا فقََدْ عَ  يَاطِيِْ« قاَلتَْ فقَُلْتُ: يََ رَسُولَ اِلله أَفلََا أَحْرَقْتَهُ؟ قاَلَ: »لََّ أَمَّ لهََا رُءُوسُ الش َّ افاَنِّ نَخْ

ا، فأَمََرْتُ بِِاَ فدَُفِنتَْ«  92َاُلله، وَكَرهِْتُ أَنْ أُثِيَْ علَََّ النَّاسِ شًَّْ
4. Kitab Sunan Ibnu Mājah 

أبَِيهِ، عَنْ   ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ  نمَُيٍْْ بْنُ   ِ ثنََا عَبْدُ اللََّّ بْنُ أبَِِ شَيْبةََ قاَلَ: حَدَّ بكَْرِ  أَبوُ  ثنََا  عاَئشَِةَ  حَدَّ

َ يََوُدِيٌّ مِنْ يََوُدِ بنَِِ زُرَيقٍْ يقَُالُ لََُ لبَِيدُ بْ  نُ الْأَعْصَمِ، حَتََّّ قاَلتَْ: سََْرَ النَّبَِِّ صَلََّّ اُلله علَيَْهِ وَسَلََّّ

، قاَلتَْ: حَتََّّ  ءَ وَلََّ يفَْعَلَُُ ْ َّهُ يفَْعَلُ الشََّّ ليَْهِ أنَ
ِ
َ يَُُيَّلُ ا ذَا كََنَ ذَاتَ  كََنَ النَّبُِِّ صَلََّّ اُلله علَيَْهِ وَسَلََّّ

ِ
 ا

ِ صَلََّّ اُلله علَيَْهِ وَسَلَََّّ   -أَوْ كََنَ ذَاتَ ليَْلٍََ    -يوَْمٍ   ، ثُمَّ دَعاَ، ثُمَّ دَعاَ، ثُمَّ قاَلَ: " يََ  دَعاَ رَسُولُ اللََّّ

 
91 Muḥamad bin Ismā‘īl Abū ‘Abdillah al-Bukhārī al-Ja‘fī, al-Jāmi‘ al-Musnad al-Ṣaḥīḥ 

al-Mukhtaṣar min Umūri Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi wa Sallam wa Sunanuhu wa Ayyāmuhū, Juz 

8, h. 83. 
92 Abū al-Ḥusain, Muslim bin al-Ḥajjāj al-Qusyairī al-Naisābūrī, Al-Musnad al-Ṣaḥīh al-

Mukhtaṣar bin Naql al-‘Adl ‘an al-‘Adl ilā Rasūlillah SAW = Ṣaḥīḥ Muslim, Juz 4, h. 1719. 
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تَفْتيَْتُهُ فِيهِ؟ جَاءَنِّ رَجُلَانِ، فجََلسََ أحََدُهَُُا عِنْ  َ قدَْ أَفْتَانِّ فِيماَ اس ْ دَ رَأْسِي،  عاَئشَِةُ أَشَعَرْتِ أَنَّ اللََّّ

عِنْدَ رِجْلِي   ي  ِ رَأْسِي لِلذَّ عِنْدَ  ي  ِ فقََالَ: الََّّ عِنْدَ رِجْلِي  ِ   -وَالْأ خَرُ  عِنْدَ رِجْلِي لِلذَّ ي  ِ عِنْدَ  أَوِ الََّّ ي 

ءٍ؟    -رَأْسِي   جُلِ قاَلَ: مَطْبُوبٌ. قاَلَ: مَنْ طَبَّهُ قاَلَ: لبَِيدُ بْنُ الْأَعْصَمِ. قاَلَ: فِِ أيَ ِ شَيْ مَا وَجَعُ الرَّ

:  قاَلَ: فِِ مُشْطٍ، وَمُشَاطَةٍ، وَجُف ِ طَلْعَةِ ذَكَرٍ. قاَلَ: وَأَيْنَ هُوَ؟ قاَلَ: فِِ بِئْرِ ذِي أَرْوَانَ " قاَلتَْ 

ِ يََ عاَئِ  ابِهِ، ثُمَّ جَاءَ فقَاَلَ: »وَاللََّّ َ فِِ أُنَاسٍ مِنْ أصََْْ شَةُ لكَََنَّ مَاءَهَا فأَتََاهَا النَّبُِِّ صَلََّّ اُلله علَيَْهِ وَسَلََّّ

 ِ يَاطِيِْ« قاَلتَْ، قُلْتُ: يََ رَسُولَ اللََّّ لهََا رُءُوسُ الش َّ ، أَفلََا أَحْرَقْتَهُ؟ قاَلَ:  نقَُاعةَُ الْحِنَّاءِ، وَلكَََنَّ نَخْ

ا« فأَمََرَ بَِِا فدَُفِنتَْ  ، وَكَرهِْتُ أَنْ أُثِيَْ علَََّ النَّاسِ مِنْهُ شًَّْ ُ ا أَنَا فقََدْ عاَفاَنِّ اللََّّ 93َ»لََّ، أَمَّ
Berdasarkan hasil pengumpulan hadis tersebut, peneliti menemukan 7 jalur 

periwayatan hadis yang masing-masing dilaporkan dalam: kitab Musnad Ahmad 

sebanyak 2 jalur, kitab Ṣaḥīh al-Bukhārī 3 jalur, kitab Ṣaḥīḥ Muslim sebanyak 1 

jalur, kitab Sunan Ibnu Mājah sebanyak 1 jalur. Sedangkan yang meriwayatkan 

hadis tersebut dikalangan sahabat adalah hanya ‘Aisyah ra saja, dan dikalangan 

tabi’in pula yang menerima dari ‘Aisyah hanya Urwah bin Zubair. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa hadis tersebut tidak memiliki syahid dan mutābi’. Untuk lebih 

jelasnya, lihat skema berikut: 

 
93 Abū ‘Abdillah Ibn Mājah, Sunan Ibn Mājah, Juz 2, h. 1173. 

 



149 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    و 

          

 ن         و 

 ن   و      

ن       م     م        ن           و           ن    ن               م                   

ن  م     و                        ن  م  م                   ن       ن                              و                         و          

م     ن م     م   ن            

 ن

 ن

 ن           

 ن

               

                         



150 
 

 
 

c. Kualitas hadis tentang pencegahan penyakit non-medis 

1. Kualitas sanad hadis 

Peneliti tidak melakukan kritik terhadap sanad hadis tentang pencegahan 

penyakit non medis, karena terdapat keterlibatan Imam Bukhari dan Imam Muslim 

dalam periwayatannya. Sehingga peneliti hanya terfokus pada penelitian matan. 

2. Kualitas matan hadis 

Pemenggalan matan-matan hadis: 

a) Kitab Musnad Ahmad bin Ḥanbal 

تَفْتيَْتُهُ فِيهِ ( .1 جَاءَنِّ رَجُلَانِ، فجََلسََ (،  )يََ عاَئشَِةُ شَعَرْتُ أَنَّ اَلله عَزَّ وَجَلَّ قدَْ أَفْتاَنِّ فِيماَ اس ْ

عِنْدَ رِجْلَيَّ  وَالْأ خَرُ  رَأْسِي،  عِنْدَ  عِنْدَ رِجْلَيَّ (،  )أَحَدُهَُُا  ي  ِ رَأْسِي لِلذَّ عِنْدَ  ي  ِ أَوِ (،  )فقََالَ الََّّ

ي عِنْدَ رَأْسِي  ِ ي عِنْدَ رِجْلَيَّ لِلذَّ ِ جُلِ؟ قاَلَ: مَطْبُوبٌ، قاَلَ: مَنْ طَبَّهُ؟ قاَلَ:  (،:  )الََّّ مَا وَجَعُ الرَّ

ءٍ؟ قاَلَ: فِِ مُشْطٍ وَمُشَاطَةٍ، وَجُف ِ طَلعَْةِ ذَكَرٍ،   قاَلَ: وَأيَْنَ  لبَِيدُ بْنُ الْأَعْصَمِ، قاَلَ: فِِ أيَ ِ شَيْ

أَرْوَانَ  بِئْرِ  فِِ  قاَلَ:  الْحِنَّاءِ (   )هُوَ؟  نقَُاعةَُ  مَاءَهَا  لكَََنَّ  عاَئشَِةُ  رُءُوسُ    وَلكَََنَّ (،  )يََ  لهََا  نَخْ

يَاطِيِْ  ا أَنَا فقََدْ عاَفاَنِّ اُلله عَزَّ وَجَلَّ ( )الش َّ ا(، )لََّ، أَمَّ   .)وَكَرهِْتُ أَنْ أُثِيَْ علَََّ النَّاسِ مِنْهُ شًَّْ
تَفْتيَْتُهُ فِيهِ ( .2 جَاءَنِّ رَجُلَانِ فجََلسََ أَحَدُهَُُا عِنْدَ رَأْسِي، وَالْأ خَرُ  (  )أَشَعَرْتِ أَنَّ اَلله أَفْتَانِّ فِيماَ اس ْ

جُلِ؟ قاَلَ: مَطْبُوبٌ، قاَلَ: مَنْ طَبَّهُ؟ قاَلَ:  (  )عِنْدَ رِجْلَيَّ  ثُمَّ قاَلَ أَحَدُهَُُا لِصَاحِبِهِ: مَا وَجَعُ الرَّ

، قاَلَ: فِيماَ ذَا؟ قاَلَ: فِِ مُشْطٍ وَمُشَاطَةٍ، وَجُف ِ طَلْعَةِ ذَكَرٍ، قاَلَ:   لبَِيدُ بْنُ الْأَعْصَمِ الْيََوُدِيُّ

بِئْرِ  فِِ  قاَلَ:  هُوَ؟  ذَرْوَانَ فأَيَْنَ  الْحِنَّاءِ (   )  نقَُاعةَُ  مَاءَهَا  لكَََنَّ  رُءُوسُ  (،  )وَاِلله  لهََا  نَخْ وَلكَََنَّ 

ا( )يَاطِيِْ الش َّ  رَ علَََّ النَّاسِ مِنْهُ شًَّْ ِ ، وَخَشِيتُ أَنْ أُثوَ  ا أَنَا فقََدْ عاَفاَنِّ اُلله عَزَّ وَجَلَّ َ)لََّ، أَمَّ
b) Kitab Ṣaḥīḥ al-Bukhārī 

َ أَفْتَانِّ فِيماَ فِيهِ شِفَائِِ ( .1 فقََعَدَ أحََدُهَُُا عِنْدَ رَأْسِي وَالأ خَرُ عِنْدَ  أَتَانِّ رَجُلَانِ:  (،  )أَشَعَرْتِ أَنَّ اللََّّ

جُلِ؟ قاَلَ: مَطْبُوبٌ، قاَلَ: وَمَنْ طَبَّهُ؟ قاَلَ لبَِيدُ بْنُ (، )رِجْلَيَّ  فقََالَ أَحَدُهَُُا لِلْ خَرِ مَا وَجَعُ الرَّ

الَأعْصَمِ، قاَلَ: فِيماَ ذَا، قاَلَ: فِِ مُشُطٍ وَمُشَاقةٍَ وَجُف ِ طَلْعَةٍ ذَكَرٍ، قاَلَ فأَيَْنَ هُوَ؟ قاَلَ: فِِ 

يَاطِيِْ (   )بِئْرِ ذَرْوَانَ  َّهُ رُءُوسُ الش َّ لهَُا كَََن ، وَخَشِيتُ أَنْ يثُِيَْ  ) (نَخْ ُ ا أَنَا فقََدْ شَفَانِّ اللََّّ لََّ، أَمَّ

ا  ) ذَلََِ علَََّ النَّاسِ شًَّْ



151 
 

 
 

تَفْتيَْتُهُ فِيهِ ( .2 َ قدَْ أَفتَْانِّ فِيماَ اس ْ جَاءَنِّ رَجُلَانِ، فجََلسََ أحََدُهَُُا عِنْدَ ) (أَشَعَرْتِ يََ عاَئشَِةُ أَنَّ اللََّّ

جُلِ؟ قاَلَ: مَطْبُوبٌ، قاَلَ:  (،  )رَأْسِي، وَالأ خَرُ عِنْدَ رِجْلَيَّ  ثُمَّ قاَلَ أحََدُهَُُا لِصَاحِبِهِ: مَا وَجَعُ الرَّ

مُشْطٍ   قاَلَ: فِِ  ذَا؟  فِيماَ  قاَلَ:  زُرَيقٍْ،  بنَِِ  مِنْ  اليََوُدِيُّ  الَأعْصَمِ  بْنُ  لبَِيدُ  قاَلَ:  طَبَّهُ؟  وَمَنْ 

ِ لكَََنَّ مَاءَهَا نقَُاعةَُ  ) (وَ؟ قاَلَ: فِِ بِئْرِ ذِي أَرْوَانَ وَمُشَاطَةٍ وَجُف ِ طَلعَْةٍ ذَكَرٍ، قاَلَ: فأَيَنَْ هُ  وَاللََّّ

يَاطِيِْ (،  )نَّاءِ الحِ  لهََا رُءُوسُ الش َّ ُ وَشَفَانِّ، وَخَشِيتُ أَنْ  ) (وَلكَََنَّ نَخْ ا أَنَا فقََدْ عاَفاَنَِّ اللََّّ لََّ، أَمَّ

ا رَ علَََّ النَّاسِ مِنْهُ شًَّْ ِ  ) أُثوَ 
تَفْتيَْتُهُ فِيه( .3 َ قدَْ أَفتَْانِّ فِيماَ اس ْ جَاءَنِّ رَجُلَانِ، فجََلسََ أَحَدُهَُُا عِنْدَ رَأْسِي،  )( أَشَعَرْتِ أَنَّ اللََّّ

جُلِ؟ قاَلَ: مَطْبُوبٌ، قاَلَ: مَنْ طَبَّهُ؟  (،  )وَالأ خَرُ عِنْدَ رِجْلَيَّ  فقََالَ أَحَدُهَُُا لِصَاحِبِهِ: مَا وَجَعُ الرَّ

قاَلَ: لبَِيدُ بْنُ الَأعْصَمِ، قاَلَ: فِِ مَاذَا؟ قاَلَ: فِِ مُشْطٍ وَمُشَاطَةٍ وَجُف ِ طَلْعَةٍ، قاَلَ: فأَيَْنَ هُوَ؟ 

يَاطِيِْ ) (قاَلَ: فِِ ذَرْوَانَ  لهََا رُءُوسُ الش َّ ِ لكَََنَّ مَاءَهَا نقَُاعةَُ الِحنَّاءِ، وَلكَََنَّ نَخْ ا أَنَا ) (»وَاللََّّ أَمَّ

افقََ  ، وَكَرهِْتُ أَنْ أُثِيَْ علَََّ النَّاسِ شًَّْ ُ  )دْ شَفَانِّ اللََّّ
c) Kitab Ṣaḥīḥ Muslim 

تَفْتيَْتُهُ فِيهِ؟يََ عاَئشَِةُ أَشَعَرْتِ أَنَّ اَلله  ( جَاءَنِّ رَجُلَانِ فقََعَدَ أَحَدُهَُُا عِنْدَ رَأْسِي (  )أَفْتَانِّ فِيماَ اس ْ

ي عِنْدَ (،  )وَالْأ خَرُ عِنْدَ رجِْلَيَّ  ِ ي عِنْدَ رجِْلَيَّ لِلذَّ ِ ، أَوِ الََّّ ي عِنْدَ رِجْلَي  ِ ي عِنْدَ رَأْسِي لِلذَّ ِ فقََالَ الََّّ

الْأَعْصَمِ، قاَلَ: فِِ أيَ ِ  (:  )رَأْسِي  بْنُ  جُلِ؟ قاَلَ: مَطْبُوبٌ، قاَلَ: مَنْ طَبَّهُ؟ قاَلَ: لبَِيدُ  مَا وَجَعُ الرَّ

ذِي   بِئْرِ  فِِ  قاَلَ:  هُوَ؟  فأَيَْنَ  قاَلَ:  ذَكَرٍ،  طَلْعَةِ  وَجُف ِ  قاَلَ:  وَمُشَاطَةٍ،  مُشْطٍ  فِِ  قاَلَ:  ءٍ؟  شَيْ

يَاطِيِْ (،  )مَاءَهَا نقَُاعةَُ الْحِنَّاءِ   يََ عاَئشَِةُ وَاِلله لكَََنَّ ) (أَرْوَانَ  لهََا رُءُوسُ الش َّ ا أَنَا  ) (وَلكَََنَّ نَخْ لََّ أَمَّ

ا َ)فقََدْ عاَفاَنِّ اُلله، وَكَرهِْتُ أَنْ أُثِيَْ علَََّ النَّاسِ شًَّْ
d) Kitab Sunan Ibnu Mājah 

َ قدَْ  ( تَفْتيَْتُهُ فِيهِ؟يََ عاَئشَِةُ أَشَعَرْتِ أَنَّ اللََّّ جَاءَنِّ رَجُلَانِ، فجََلسََ أَحَدُهَُُا عِنْدَ  (  )أَفْتَانِّ فِيماَ اس ْ

ي عِنْدَ رجِْلِي   فقََالَ: ) ( رَأْسِي، وَالْأ خَرُ عِنْدَ رجِْلِي  ِ ي عِنْدَ رَأسِْي لِلذَّ ِ ي    -الََّّ ِ ي عِنْدَ رجِْلِي لِلذَّ ِ أَوِ الََّّ

جُلِ قاَلَ: مَطْبُوبٌ. قاَلَ: مَنْ طَبَّهُ قاَلَ: لبَِيدُ بْنُ الْأَعْصَمِ. قاَلَ: فِِ أيَ ِ  (  )–عِنْدَ رَأْسِي   مَا وَجَعُ الرَّ

ءٍ؟ قاَلَ: فِِ مُشْطٍ، وَمُشَاطَةٍ، وَجُف ِ طَلْعَةِ ذَكَرٍ. قاَلَ: وَأيَْنَ هُوَ؟ قاَلَ: فِِ بِئْرِ ذِي أَرْوَانَ   (شَيْ

ِ يََ عاَئشَِةُ لكَََنَّ مَاءَ ) يَاطِيِْ (،  )هَا نقَُاعةَُ الْحِنَّاءِ وَاللََّّ لهََا رُءُوسُ الش َّ ا أَنَا فقََدْ عاَفاَنِّ  ) (وَلكَََنَّ نَخْ لََّ، أَمَّ

ا ، وَكَرهِْتُ أَنْ أُثِيَْ علَََّ النَّاسِ مِنْهُ شًَّْ ُ َ)اللََّّ
Berdasarkan hasil pemenggalan matan-matan hadis di atas, terdapat adanya 

berbagai macam perbedaan lafal matan di setiap jalur periwayatan sehingga peneliti 
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perlu menentukan lafal asli yang berkemungkinan bersumber dari Nabi saw. 

Peneliti menduga kuat bahwa lafal asli yang berasal dari lisan Nabi saw. adalah 

matan yang terdapat pada kitab Ṣaḥīḥ al-Bukhāri riwayat pertama dengan alasan 

bahwa matan tersebut secara tepat menggunakan kata  َفقََعَد untuk menujukkan posisi 

duduk dua orang laki-laki yang dimaksud dalam matan tersebut yang mendatangi 

Nabi saw. adapun riwayat lainnya memakai kata  ََفجََلس yang juga menunjukkan 

posisi duduk. Adapun perbedaannya adalah qa’ada bermakna posisi duduk 

seseorang dari posisi berdiri, sedangkan jalasa adalah posisi duduk seseorang dari 

posisi berbaring, sehingga kata yang logis adalah menggunakan kata qa’ada. Matan 

hadis lainnya yang menggunakan kata qa’ada adalah dalam jalur dari Imam 

Muslim, namun peneliti menganggap matan tersebut tidak sepenuhnya asli dari 

Nabi karena terdapat kalimat  رَأْسِي عِنْدَ  ي  ِ لِلذَّ رِجْلَيَّ  عِنْدَ  ي  ِ الََّّ  yang menujukkan أَوِ 

ketidak konsistenan dalam memilih kalimat. Adapun matan hadis yang peneliti 

maksud lafal asli adalah: 

ُ عَنْهاَ، قَ  نَا عِيسََ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أبَِيهِ، عَنْ عاَئشَِةَ رَضَِِ اللََّّ بْرَاهِيُم بْنُ مُوسََ، أَخْبََِ
ِ
ثنََا ا التَْ: حَدَّ

رَ   عَهُ وَوَعاَهُ عَنْ أبَِيهِ سُِْ َّهُ سَِ لََِّ هِشَامٌ أنَ ِ
، وَقاَلَ اللَّيْثُ: كتََبَ ا َ ، عَنْ النَّبُِِّ صَلََّّ اُلله علَيَْهِ وَسَلََّّ

 ْ َّهُ يفَْعَلُ الشََّّ ليَْهِ أنَ
ِ
، حَتََّّ كََنَ يَُُيَّلُ ا َ رَ النَّبُِِّ صَلََّّ اُلله علَيَْهِ وَسَلََّّ ،  عاَئشِةَ قاَلتَْ: سُِْ ءَ وَمَا يفَْعَلَُُ

َ أَفْتَانِّ فِيماَ فِيهِ شِفَائِِ، أَتَانِّ رَ  جُلَانِ:  حَتََّّ كََنَ ذَاتَ يوَْمٍ دَعاَ وَدَعاَ، ثُمَّ قاَلَ: " أَشَعَرْتِ أَنَّ اللََّّ

، فقَاَلَ أَحَدُهَُُا لِلْ خَرِ مَا وَ  جُلِ؟ قاَلَ: مَطْبُوبٌ،  فقََعَدَ أَحَدُهَُُا عِنْدَ رَأْسِي وَالأ خَرُ عِنْدَ رِجْلَيَّ جَعُ الرَّ

، قاَلَ: وَمَنْ طَبَّهُ؟ قاَلَ لبَِيدُ بْنُ الَأعْصَمِ، قاَلَ: فِيماَ ذَا، قاَلَ: فِِ مُشُطٍ وَمُشَاقةٍَ وَجُف ِ طَلْعَةٍ ذَكَرٍ 

ليََْاَ النَّبُِِّ صَلََّّ اللهُ  ِ
، ثُمَّ رَجَعَ فقََالَ لِعَائشَِةَ    قاَلَ فأَيَنَْ هُوَ؟ قاَلَ: فِِ بِئْرِ ذَرْوَانَ " فخََرَجَ ا َ علَيَْهِ وَسَلََّّ

ا أَنَا فقََدْ شَفَانِّ  تَخْرَجْتَهُ؟ فقََالَ: »لََّ، أَمَّ يَاطِيِْ« فقَُلْتُ اس ْ َّهُ رُءُوسُ الش َّ لهَُا كَََن ،  حِيَْ رَجَعَ: »نَخْ ُ  اللََّّ

ا« ثُمَّ دُفِنَ   تِ البِئْرُ وَخَشِيتُ أَنْ يثُِيَْ ذَلََِ علَََّ النَّاسِ شًَّْ
Artinya; 

Telah bercerita kepada kami  Ibrahim bin Musa  telah mengabarkan kepada 
kami   ' Isa  dari  Hisyam  dari  bapaknya  dari   ' Aisyah Radliallahu 'anha  
berkata  :Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam telah disihir. Dan berkata Al 
Laits: Hisyam menulis surat kepadaku bahwa dia mendengarnya, dia 
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anggap dari  bapaknya  dari 'Aisyah berkata : Nabi shallallahu 'alaihi wa 
sallam telah disihir hingga terbayang oleh beliau seolah-olah berbuat 
sesuatu padahal tidak. Hingga pada suatu hari Beliau memanggil-manggil 
kemudian berkata: "Apakah kamu menyadari bahwa Allah telah 
memutuskan tentang kesembuhanku?. Telah datang kepadaku dua orang, 
satu diantaranya duduk dekat kepalaku dan yang satu lagi duduk di dekat 
kakiku. Yang satu bertanya kepada yang lainnya: "Sakit apa orang ini?" 
Yang lain menjawab: "Kena sihir". Yang satu bertanya lagi: "Siapa yang 
menyihirnya?" Yang lain menjawab: "Labid bin Al A'sham". Yang satu 
bertanya lagi: "Dengan cara apa?" Dijawab: "Dengan cara melalui sisir, 
rambut yang rontok saat disisir dan putik kembang kurma jantan". Yang 
satu bertanya lagi: "Sekarang sihir itu diletakkan  dimana?" Yang lain 
menjawab: "Di sumur Dzarwan". Maka Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam 
pergi mendatangi tempat tersebut kemudian kembali dan berkata kepada 
'Aisyah setelah kembali: "Putik kurmanya bagaikan kepala-kepala setan". 
Aku bertanya: "Apakah telah anda keluarkan?" Beliau berkata: "Tidak, 
karena Allah telah menyembuhkan aku. Namun aku khawatir bekasnya itu 
dapat mempengaruhi manusia maka sumur itu aku timbun ". 

a) Penelitian pada aspek ‘illat 

1. Sisipan kata atau kalimat (idrāj) 

No. Sisipan Setelah 

lafal/kalimat 

Riwayat 

 A1, B2, M, IM ثُمَّ قاَلَ  يََ عاَئشَِةُ  1

 A1 أَنَّ اللهَ  عَزَّ وَجَلَّ  2

تَفْتيَْتُهُ  فِيهِ  3  ,A1,2, B2, 3, M اس ْ

IM 

 .A2. B2 عِنْدَ رِجْلَيَّ  ثُمَّ  4

 A1, M, IM ثُمَّ جَاءَ فقََالَ:  يََ عاَئشَِةُ  5

 

 

2. Penggabungan matan hadis yang bukan dari bagiannya (idṭirāb) 

No. Penggabungan Setelah atau sebelum kalimat Riwayat 

- - - -  

3. Penambahan kata atau kalimat (ziyāadah) 

No. Penambahan lafal/kalimat Setelah kalimat Riwayat 
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4. Perubahan lafal/kalimat (tagyīr) 

No. Perubahan lafal/kalimat asli Riwayat 

شَعَرْتُ أَنَّ اَلله عَزَّ وَجَلَّ  1
تَفْتيَْتُهُ  قدَْ أَفْتَانِّ فِيماَ اس ْ

 فِيهِ 

َ أَفْتاَنِّ فِيماَ  أَشَعَرْتِ أَنَّ اللََّّ
 فِيهِ شِفَائِِ 

A1,2, B2,3, M, IM 

 A1,2, B2,3, M, IM أَتَانِّ رَجُلَانِ  جَاءَنِّ رَجُلَانِ  2

 A1,2, B2,3, IM فقََعَدَ أَحَدُهَُُا  فجََلسََ أَحَدُهَُُا  3

ءٍ؟ 4  A1, M, IM فِيماَ ذَا فِِ أيَ ِ شَيْ

 A1 بِئْرِ ذَرْوَانَ  بِئْرِ أَرْوَانَ  5

 B2, M, IM ---- بِئْرِ ذِي أَرْوَانَ  6

 B3 ---- فِِ ذَرْوَانَ  7

 

5. Pengurangan lafal/kalimat (nuqṣān) 

No. Tidak terdapat lafal/kalimat Setelah kalimat Riwayat 

- - - - 

 

6. Pemutar-balikan lafal/kalimat (inqilāb) 

No. Mendahulukan Mengakhirkan lafal/kalimat asli Riwayat 

- - - - - 

Berdasarkan tabel-tabel di atas, peneliti berkesimpulan bahwa terdapat 

adanya idraj, ziyādah dan tagyīr pada hadis tersebut. Namun adanya aspek-aspek 

tersebut tidak mempengaruhi makna subtansi pada matan hadis.  Bahkan perubahan 

ي عِنْدَ  1 ِ ي عِنْدَ رِجْلَيَّ لِلذَّ ِ أَوِ الََّّ

 رَأْسِي 

ي عِنْدَ رَأْسِي  ِ الََّّ

ي عِنْدَ رِجْلَيَّ  ِ  لِلذَّ

A1, M, IM 

 A2, B2 لبَِيدُ بْنُ الْأَعْصَمِ  اليََوُدِيُّ مِنْ بنَِِ زُرَيقٍْ  2
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kata-kata dari matan hadis tersebut hanya terjadi karena adanya perbedaan 

penggunaan bahasa masing-masing matan, namun tetap merujuk kepada satu objek 

arti yang sama. Olehnya itu, langkah selanjutnya yang akan peneliti lakukan adalah 

penelitian apakah terjadi syāż pada matan tersebut atau tidak. 

b) Penelitian pada aspek syaż  

1. Pertentangan dengan al-Qur’an 

Sihir sejak zaman sebelum Nabi Muhammad saw. telah ada. Bahkan 

beberapa Nabi sebelumnya pun banyak bertarung melawan penyihir. Sihir 

dilakukan dengan maksud untuk mencelakai seseorang dengan bantuan setan, 

sehingga hadis tentang Nabi terkena sihir tersebut tidak bertentangan dengan al-

Qur’an. Bahkan dikuatkan dalam QS. al-Baqarah/2:102: 

يََٰطِيَن كَفَرُ  َٰ مُلكِۡ سُلَيۡمََٰنَۖٞ وَمَا كَفَرَ سُلَيۡمََٰنُ وَلََٰكِنه ٱلشه يََٰطِيُن عََلَ واْ يُعَل مُِونَ وَٱتهبَعُواْ مَا تَتۡلُواْ ٱلشه
حَدٍ 
َ
 ٱلمَۡلكََيۡنِ ببِاَبلَِ هََٰرُوتَ وَمََٰرُوتَۚۡ وَمَا يُعَل مَِانِ منِۡ أ

نزلَِ عََلَ
ُ
حۡرَ وَمَآ أ ِ َٰ يَقُولََٓ إنِهمَا  ٱلنهاسَ ٱلس   حَتِه

ۡۦۚ وَمَا هُم بضَِ  قُِونَ بهِۦِ بيَۡنَ ٱلمَۡرۡءِ وَزَوجِۡهِ ۖٞ فَيَتَعَلهمُونَ مِنۡهُمَا مَا يُفَر  يِنَ بهِۦِ منِۡ  نََنُۡ فتِۡنةَٞ فَلَٗ تكَۡفُرۡ ارٓ 
ِۚۡ وَيَتَعَلهمُونَ مَا يضَُُُّهُمۡ وَلََ ينَفَعُهُمۡۚۡ  حَدٍ إلَِه بإِذِۡنِ ٱللَّه

َ
َٰهُ مَا لَُِۥ فِِ ٱلۡأٓخِرَةِ منِۡ  أ ى  وَلقََدۡ عَلمُِواْ لمََنِ ٱشۡتَََّ

نفُسَهُمۡۚۡ لوَۡ كََنوُاْ يَعۡلَمُونَ   
َ
وۡاْ بهِۦِٓ أ  خَلََٰقِٖۚ وَلَۡئِسَۡ مَا شَََ

Terjemahnya; 

“Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan 
Sulaiman. Sulaiman itu tidak kafir tetapi setan-setan itulah yang kafir, mereka 
mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua 
malaikat di negeri Babilonia yaitu Harut dan Marut. Padahal keduanya tidak 
mengajarkan sesuatu kepada seseorang sebelum mengatakan, “Sesungguhnya 
kami hanyalah cobaan (bagimu), sebab itu janganlah kafir.” Maka mereka 
mempelajari dari keduanya (malaikat itu) apa yang (dapat) memisahkan 
antara seorang (suami) dengan istrinya. Mereka tidak akan dapat 
mencelakakan seseorang dengan sihirnya kecuali dengan izin Allah. Mereka 
mempelajari sesuatu yang mencelakakan, dan tidak memberi manfaat kepada 
mereka. Dan sungguh, mereka sudah tahu, barangsiapa membeli 
(menggunakan sihir) itu, niscaya tidak akan mendapat keuntungan di akhirat. 
Dan sungguh, sangatlah buruk perbuatan mereka yang menjual dirinya 
dengan sihir, sekiranya mereka tahu.”94 

 
94 Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Kemenag RI, al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 20. 
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Namun dalam ayat lainnya juga menyebutkan hal yang bertentangan dengan 

kondisi Rasulullah tersebut, yakni dalam QS. al-Maidah/5:67: 

 ُ ۡۥۚ وَٱللَّه همۡ تَفۡعَلۡ فَمَا بلَهغۡتَ رسَِالَتهَُ ب كَِۖٞ وَإِن ل نزلَِ إلَِۡكَۡ منِ ره
ُ
أ هَا ٱلرهسُولُ بلَ غِۡ مَآ  يُّ

َ
ٰٓأ  يَعۡصِمُكَ منَِ ۞يَ

َ لََ يَهۡدِي ٱلقَۡومَۡ ٱلۡكََٰفِريِنَ     ٱلنهاسِِۗ إنِه ٱللَّه

Terjemahnya; 

Hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. dan 
jika tidak kamu kerjakan (apa yang diperintahkan itu, berarti) kamu tidak 
menyampaikan amanat-Nya. Allah memelihara kamu dari (gangguan) 
manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang 
yang kafir.95 

Namun pada ayat lainnya juga dijelaskan sisi manusia biasa Nabi saw. yang 

tidak menutup peluang mendapatkan peristiwa-peristiwa yang sama seperti orang 

pada biasanya, hanya saja ketika Nabi saw, mengalami peristiwa baik ataupun 

buruk, terdapat pelajaran pelajaran yang dapat dipetik. Allah swt. berfirman dalam 

QS. al-Kahfi/18:110: 

 ٓ مَآ إلََِٰهُكُمۡ إلََِٰهٞ وََٰحِدٞۖٞ فَمَن كََنَ يَرجُۡواْ لقَِا نه
َ
ِثۡلُكُمۡ يوُحََٰٓ إلََِه أ ناَ۠ بشَََٞ م 

َ
مَآ أ ءَ رَب هِۦِ فلَۡيَعۡمَلۡ عَمَلٗا  قلُۡ إنِه

حَدََۢا   
َ
ا وَلََ يشَُۡكِۡ بعِِباَدَةِ رَب هِۦِٓ أ  صََٰلحِا

Terjemahnya; 

Katakanlah: Sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kamu, yang 
diwahyukan kepadaku: Bahwa Sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan 
yang Esa. barangsiapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, Maka 
hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh dan janganlah ia 
mempersekutukan seorangpun dalam beribadat kepada Tuhannya. 

2. Pertentangan dengan hadis yang lebih sahih 

Hadis tersebut tidak bertentangan dengan hadis lainnya yang lebih sahih 

karena sejatinya sihir dapat menjangkiti siapapun termasuk Nabi saw. namun untuk 

melindungi diri dari sihir tersebut, Rasulullah saw. mengajarkan beberapa doa. 

 
95 Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Kemenag RI, al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 

160. 
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Termasuk kepada cucunya hasan dan husain, sebagaimana dalam suatu riwayat 

dalam kitab Ṣaḥīḥ al-Bukhārī berikut: 

ثنََا جَرِيرٌ، عَنْ مَنصُْورٍ، عَنِ   ثنََا عُثْمَانُ بْنُ أبَِِ شَيْبَةَ، حَدَّ ، عَنِ ابْنِ  حَدَّ الِمنْهاَلِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيٍْْ

، وَ  ذُ الحسََنَ وَالحسَُيَْْ ِ َ يعَُو  ُ عَنْهُمَا، قاَلَ: كََنَ النَّبُِِّ صَلََّّ اُلله علَيَْهِ وَسَلََّّ يقَُولُ: " عَبَّاسٍ رَضَِِ اللََّّ

سَْْاقَ: أَ 
ِ
اعِيلَ وَا سَْ

ِ
ذُ بَِِا ا ِ نَّ أَبََكَُمَ كََنَ يعَُو 

ِ
ةٍ، وَمِنْ ا يْطَانٍ وَهَامَّ ةِ، مِنْ كُ ِ ش َ ِ التَّامَّ مَاتِ اللََّّ عُوذُ بِكََِ

ةٍ   96كُ ِ عيٍَْْ لََّمَّ

Artinya; 

Telah bercerita kepada kami   ' Utsman bin Abi Staibah  telah bercerita kepada 
kami  Jarir  dari  Manshur  dari  Al Minhal  dari  Sa'id bin Jubair  dari Ibnu 
'Abbas radliyallahu 'anhuma berkata: Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam 
biasa memohonkan perlindungan untuk Al Hasan dan Al Husein (dua cucu 
Beliau) dan berkata: "Sesungguhnya nenek moyang kamu pernah 
memohonkan perlindungan untuk Isma'il dan Ishaq dengan kalimat ini: 
A'uudzu bi kalimaatillaahit taammati min kulli syaitaani wa haammatin wa 
min kuli 'ainin laammah" (Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah 
yang sempurna dari setiap setan dan segala makhluq berbisa dan begitupun 
dari setiap mata jahat yang mendatangkan petaka) . 

3. Pertentangan dengan sejarah dan logika 

Sejarah mencatat bahwa sihir telah ada jauh sebelum Rasulullah saw. diutus, 

bahkan beberapa Nabi-Nabi sebelumnya pun banyak yang berusaha melawan 

penyihir dengan mukjizat-mukjizatnya sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa sihir 

akan selalu ada bahkan sampai masa sekarang.  

Dalam ilmu Tauhid, dikatakan bahwa salah satu sifat jāiz bagi Nabi 

Muh}ammad adalah, memiliki sifat-sifat yang lazim terjadi dan dilakukan oleh 

manusia biasa, seperti makan, tidur, sakit, dan lain-lain.97 

 
96Muh}amad bin Isma>‘i>l Abu> ‘Abdillah al-Bukha>ri> al-Ja‘fi>, al-Ja>mi‘ al-Musnad al-S{ah}i>h} al-

Mukhtas}ar min Umu>r Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi wa Sallam wa Sunanuhu wa Ayya>muhu>, Juz 4, 

h. 147. 
97 Muḥammad al-Fuḍalī, Ilmu Tauhid, terj Ahmad Sunarto, (Surabaya: al-Hidayah, 2005), 

h. 180. 
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Berdasarkan hasil analisis kualitas hadis tersebut, peneliti berkesimpulan 

bahwa hadis tersebut secara sanad dan matan berkualitas sahih dan layak untuk 

dijadikan sebagai landasan hujjah.
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BAB IV 

KANDUNGAN DAN IMPLEMENTASI HADIS 

A. Kandungan Hadis-Hadis Pencegahan Penyakit Deneratif 

1. Hadis Manajemen Pikiran 

Hadis yang menjadi objek analisis kandungan dalam penelitian ini adalah 

terdapat pada kitab Ṣaḥīḥ Muslim, yakni; 

، خَيٌْْ وَأَحَبُّ   : »الْمُؤْمِنُ الْقوَِيُّ َ لََ اِلله عَنْ أبَِِ هُرَيْرَةَ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اِلله صَلََّّ اُلله علَيَْهِ وَسَلََّّ
ِ
ا

نْ أصََ 
ِ
تَعِنْ بَِلِله وَلََّ تعَْجَزْ، وَا عِيفِ، وَفِِ كُ ٍ خَيٌْْ احْرصِْ علَََّ مَا ينَْفَعُكَ، وَاس ْ ابكََ  مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّ

نَّ لوَْ تَ 
ِ
ءٌ، فلََا تقَُلْ لوَْ أنَّ ِ فعََلْتُ كََنَ كَذَا وَكَذَا، وَلكَِنْ قلُْ قدََرُ اِلله وَمَا شَاءَ فعََلَ، فاَ فْتحَُ عََْلَ شَيْ

يْطَانِ«.   1الش َّ

Artinya; 

Telah menceritakan kepada kami  Abu Bakr bin Abu Syaibah  dan  Ibnu 
Numair  mereka berdua berkata: telah menceritakan kepada kami   ' Abdullah 
bin Idris  dari  Rabi'ah bin 'Utsman  dari  Muhammad bin Yahya bin Habban  
dari  Al A'raj  dari  Abu Hurairah  dia berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wa sallam bersabda: 'Orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai 
oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari pada orang mukmin yang lemah. 
Pada masing-masing memang terdapat kebaikan. Capailah dengan 
sungguh-sungguh apa yang berguna bagimu, mohonlah pertolongan 
kepada Allah Azza wa Jalla dan janganlah kamu menjadi orang yang 
lemah. Apabila kamu tertimpa suatu  kemalangan, maka janganlah kamu 
mengatakan: 'Seandainya tadi saya berbuat begini dan begitu, niscaya 
tidak akan menjadi begini dan begitu'. Tetapi katakanlah: 'lni sudah takdir 
Allah dan apa yang dikehendaki-Nya pasti akan dilaksanakan-Nya. Karena 
sesungguhnya ungkapan kata 'law' (seandainya) akan membukakan jalan 
bagi godaan syetan "'. 

Matan hadis tersebut secara tekstual dapat dipahami bahwa orang Islam dan 

beriman serta disertai dengan kekuatan lebih disukai oleh Allah swt. dibandingkan 

dengan orang yang lemah walaupun ia dalam keadaan ber-Islam dan beriman. Kata 

ي terdiri dari huruf قوَِيَ  berasal dari kata الْقوَِيُّ  و,   yang menunjukkan makna ق, 

 
1Abū al-Ḥusain, Muslim bin al-Ḥajjāj al-Qusyairī al-Naisābūrī, Al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-

Mukhtaṣar bin Naql al-‘Adl ‘an al-‘Adl ilā Rasūlillah SAW = Ṣaḥīḥ Muslim, Juz IV, (Bairūt: Dār 

Iḥyā’ al-Turāṡ al-‘Arabī, t.th.), h. 2052. 
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keras, perkasa, tangguh, dan merupakan lawan kata dari lemah.2 Dalam Mu’jam al-

Waṣīṭ menjelaskan bah wa ketika seseorang mempunyai kemampuan besar dalam 

bekerja maka itulah yang dimaksud dengan kuat atau  ُّالْقوَِي . Dijelaskan pula bahwa 

ketika seseorang dapat menyelesaikan masalah, menahan lapar, kekuatan otot, 

rumah yang kokoh, demikianlah yang dapat disebut dengan  َ3.قوَِي 

Sedangkan kata  ِعِيف  tersusun ضَعَفَ  dalam kalimat tersebut berasal dari kata الضَّ

dari huruf     ف ع,  ض,   yang menujukkan kepada lawan dari kata kuat, dan juga 

bermakna sesuatu yang terdapat kesamaan dengan yang lain.4 Sedangkan dalam 

Mu’jam al-Waṣīṭ menjelaskan bahwa  َضَعَف suatu keadaan seseorang yang lemah, 

kurus karena penyakit, berkurangnya kekuatan dan kesehatannya.5 

Pada penggalan matan selanjutnya juga menjelaskan   َْءٌ، فلََا تقَُلْ لو نْ أصََابكََ شَيْ
ِ
وَا

يْطَانِ  الش َّ عََْلَ  تفَْتَحُ  لوَْ  نَّ 
ِ
فاَ فَعَلَ،  شَاءَ  وَمَا  اِلله  قدََرُ  قلُْ  وَلكَِنْ  وَكذََا،  كذََا  كََنَ  فعََلْتُ   Apabila kamu) أَنّ ِ 

tertimpa suatu  kemalangan, maka janganlah kamu mengatakan: 'Seandainya tadi 

saya berbuat begini dan begitu, niscaya tidak akan menjadi begini dan begitu'. 

Tetapi katakanlah: 'lni sudah takdir Allah dan apa yang dikehendaki-Nya pasti akan 

dilaksanakan-Nya. Karena sesungguhnya ungkapan kata 'law' (seandainya) akan 

membukakan jalan bagi godaan syetan). Kalimat tersebut memberikan indikasi 

adanya keterlibatan pikiran terhadap kondisi kuat atau lemahnya seseorang. Dari 

gaya bahasa yang digunakan oleh Nabi saw. tersebut ketika dikonversi dalam istilah 

kekinian sering disebut dengan overthingking. Overthingking ialah salah satu 

bentuk dari psychological disorder ataukah suatu gangguan kejiwaan yang sering 

dibarengi dengan gejala-gejala dunia psikologi seperti cemas, ketakutan, terlalu 

mempertimbangkan sesuatu sehingga pikiran-pikiran negatif pun lebih dominan 

 
2 Ahmad bin Fāris bin Zakariyā’, Mu’jam Maqāyis al-Lugah, Juz 5, (Dār Fikr, t.t, 1399 

H/1979 M), h. 36. 
3 Ibrāhīm Mustafā dkk, Mu’jām al-Wasīt, Juz 2 (tc, Dār al-Dawā’, tt, t.th), h. 768. 
4 Ahmad bin Fāris bin Zakariyā’, Mu’jam Maqāyis al-Lugah, Juz 3, h. 362. 
5 Ibrāhīm Mustafā dkk, Mu’jām al-Wasīt, Juz 1, h. 540 
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muncul serta dengan hal tersebut seseorang akan semakin bingung, terpuruk, 

depresi hingga menutup disi.6 

Pada lanjutan matan hadis tersebut juga menjelaskan bahwa ungkapan-

ungapan yang menjukkan sikap overthingking merupakan salah satu pintu dari 

godaan syaitan. Kata Syaiṭān dalam Maqāyīs al-Lugah berasal dari kata Syaṭana 

yang tersusun dari huruf Sya, ṭā’, dan nūn, serta menunjukkan makna al- sebuah 

jarak, jarak yang jauh antara kedua pihak, hubungan yang panjang, pemberontakan, 

bahkan disebutkan bahwa semua jenis pemberontakan atau pembangkangan dari 

kalangan jin ataupun manusia disebut dengan syaiṭān.7 

Berdasarkan hal tersebut peneliti beranggapan bahwa hubungan antara kata 

syaiṭān dengan sikap seseorang yang overthingking adalah disaat seseorang 

memiliki beban pikiran yang banyak atau overthingking maka peluang godaan 

syaiṭān akan lebih besar ketika orang tersebut jatuh sakit akibat pikiran-pikirannya, 

dan apabila seseorang mengalami lemah fisik ataupun jiwa maka seseorang 

biasanya akan cenderung enggan untuk melaksanakan ketaan kepada Allah swt. 

sehingga mengakibatkan adanya hubungan jauh kepada-Nya.  

Dalam pandangan Islam overthingking adalah wujud dari perasaan takut. 

Ketakutan timbul dan akan berdampak besar ketika disertai dengan perasaan 

waspada, cemas, adanya khayalan tertentu serta emosi. Overthinking bisa muncul 

karena adanya bisikan syaitan yang menjadikan manusia merasa buruk. Dalam 

konteks agama Islam, overthinking juga sering disebut dengan su’uẓan (berburuk 

sangka). Terkait hal tersebut Allah swt. menjelaskan dalam QS. al-Hujurat/49:12: 

 
6 Tika Setia Utami, dkk, “Dampak Overthingking dan Pencegahannya Menurut Muhammad 

Quraish Shihab Studi Surah al-Hujurat Ayat 12”, al-Wasathiyah:Journal of Islamic Studies, Vol 2 

No 1 (2023); h. 14-27. 10.56672/alwasathiyah.v2i1.49 (Diakses pada 22 Juli 2023 – 16.56 Wita). 
7 Ahmad bin Fāris bin Zakariyā’, Mu’jam Maqāyis al-Lugah, Juz 3, h. 184. 
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سُواْ وَلََ  ن ِ إثِمۡٞۖٞ وَ لََ تَََسه ن ِ إنِه بَعۡضَ ٱلظه نَِ ٱلظه ا م  يِنَ ءَامَنُواْ ٱجۡتَنبُِواْ كَثيِۡا
هَا ٱلِه يُّ

َ
ٰٓأ  يَغۡتبَ بهعۡضُكُم  يَ

 ۡۚ َ خِيهِ مَيۡتاا فكََرهِۡتُمُوهُۚۡ وَٱتهقُواْ ٱللَّه
َ
مَ أ كُلَ لَۡۡ

ۡ
كُلَ يَأ

ۡ
ن يأَ

َ
حَدُكُمۡ أ

َ
يُُبُِّ أ

َ
ۚۡ أ ا َ توَهابٞ رهحِيمٞ   بَعۡضا   إنِه ٱللَّه

Terjemahnya; 

Hai orang-orang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka (kecurigaan, 
karena sebagian dari prasangka itu dosa. Dan janganlah menggunjingkan satu 
sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang sudah mati? Maka tentulah 
kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya 
Allah Maha penerima taubat lagi maha penyayang.8 

Menurut terjemah kementrian agama kata  ٞۖٞۡإثِم diterjemahkan sebagai dosa. 

Sedangkan penjelasan lebih lanjut diuraikan dalam kitab al-Mufradāt fī Garīb al-

Qur’an bahwa kata iṡmun merupakan sebutan kepada setiap perbuatan yang 

membuat tertundanya perolehan pahala. Firman Allah swt. dalam QS. al-

Baqarah/2:219: 

كۡبَُۡ منِ  
َ
أ للِنهاسِ وَإِثۡمُهُمَآ  وَمَنََٰفِعُ  إثِمۡٞ كَبيِۡٞ  فِيهِمَآ  قلُۡ  وَٱلمَۡيۡسِِۡۖ  ٱلَۡۡمۡرِ  نهفۡعِهِمَاۗ  ۞يسَۡئلَُونكََ عَنِ 
ُ لَكُمُ ٱلۡأٓيََٰتِ لَعَلهكُمۡ تَتفََكه  ُ ٱللَّه ِ  رُونَ   وَيسَۡئلَُونكََ مَاذاَ ينُفقُِونَۖٞ قلُِ ٱلۡعَفۡوَۗ كَذََٰلكَِ يُبَين 

Terjemahnya; 

Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang khamar64) dan judi. 
Katakanlah, “Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi 
manusia. (Akan tetapi,) dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya.” 
Mereka (juga) bertanya kepadamu (tentang) apa yang mereka infakkan. 
Katakanlah, “(Yang diinfakkan adalah) kelebihan (dari apa yang 
diperlukan).” Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu 
agar kamu berpikir 

Ayat tersebut bermakna bahwa dengan mengkonsumsi kedua hal itu, 

seseorang akan tertunda dalam mendapatkan berbagai kebaikan. Selain itu juga 

disebutkan kata iṡmun adalah yang menanggung dosa. Sedangkan lawan kata al-

iṡmun adalah al-birrun (kebaikan).9 Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat 

Wabisah dalam kitab Musnad Ahmad bin Hanbal: 

 
8 Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Kemenag RI, al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 755. 
9 al-Ragīb al-Aṣfahānī, al-Mufradāt fī Garīb al-Qur’ān, (Beirūt; Dār al-Qalam, 1412 H), h. 

63. 



163 
 

 
 

أفَْتَاكَ  نْ 
ِ
وَا دْرِ،  الصَّ دَ فِِ  وَترََدَّ النَّفْسِ،  حَاكَ فِِ  مَا  ثْمُ 

ِ
وَالَّْ النَّفْسُ،  ليَْهِ 

ِ
ا َّتْ  اطْمَأنَ مَا  النَّاسُ الْبُِِّ   

 10وَأَفْتوَْكَ 

Artinya; 

Kebaikan itu adalah sesuatu yang dapat menenangkan dan menentramkan 
jiwa. Sedangkan keburukan itu adalah sesuatu yang meresahkan hati dan 
menyesakkan dada, 

Penjelasan Nabi tersebut memberikan keterangan tentang konsekuensi dari 

kebaikan dan dosa. Dari penjelasan tersebut, peneliti memahami subtansi kata al-

iṡmun dalam QS. al-Hujurat ayat 12 sebagai sebuah perbuatan buruk yang 

dilakukan oleh seseorang dan berefek langsung pada dirinya sendiri baik di dunia 

ataupun di akhirat serta efek tersebut dapat juga dirasakan oleh orang lain. Hal 

tersebut berkaitan dengan perilaku prasangka buruk atau overthinking seseorang 

yang secara otomatis akan memberikan efek buruk langsung pada dirinya secara 

khusus. Sehingga disebutkan bahwa gejala yang ditimbulkan dari overthingking 

tersebut adalah sulit untuk tidur (insomnia), selalu merasa bersalah, tidak percaya 

dengan penilaian diri sendiri, dan sakit secara fisik.11 

Pada dasarnya, prasangka-pransangkan buruk, ataupun sikap overthingking 

tersebut muncul dari benak hati seseorang. Hati memiliki beberapa fungsi dalam 

diri seorang manusia seperti untuk berfikir, bertadabbur, dan beribadah.12 Hati yang 

dibiasakan dengan pikiran-pikiran positif akan cenderung menimbulkan pikiran 

positif pula secara terus-menerus demikian pula sebaliknya.  

 
10 Abū ‘Abdillah Aḥmad bin Muḥammad bin Ḥanbal bin Hilāl bin Asad al-Syaibānī, Al-

Musnad li Imām Aḥmad bin Ḥanbal, Juz 29, (Cet` I; Kairo: Dār al-Ḥadīṡ, 1416 H/1995 M) h. 533. 
11 Tika Setia Utami, dkk, “Dampak Overthingking dan Pencegahannya Menurut 

Muhammad Quraish Shihab Studi Surah al-Hujurat Ayat 12”, h. 14-27. 
12 Ryandi, “Konsep Hati Menurut al-Ḥakīm al-Tirmidzi”, Kalimah:Jurnal Studi Agama dan 

Pemikiran Islam, Vol 12 No 1 (2014); h. 109-122. https://doi.org/10.21111/klm.v12i1.221 (Diakses 

pada 22 Juli 2023 – 19.55 Wita) 

https://doi.org/10.21111/klm.v12i1.221
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Eksistensi hati terhadap kondisi fisik manusia menempati posisi yang sangat 

berpengaruh, hal tersebut dijelaskan dalam hadis yang dilaporkan oleh Imam al-

Bukhari riwayat Nu’man bin Basyir: 

كَُُّهُ، ألَََّ  ذَا فسََدَتْ فسََدَ الجسََدُ 
ِ
وَا كَُُّهُ،  ذَا صَلحََتْ صَلحََ الجسََدُ 

ِ
ا  : نَّ فِِ الجسََدِ مُضْغَةا

ِ
وَا ألَََّ 

 13وَهَِِ القَلْبُ 

Artinya; 

Dan ketahuilah pada setiap tubuh ada segumpal darah yang apabila baik 
maka baiklah tubuh tersebut dan apabila rusak maka rusaklah tubuh 
tersebut. Ketahuilah, ia adalah hati ". 

M. Yusuf Assagaf dalam penelitiannya menjelaskan pengaruh hati secara 

umum dalam diri seorang manusia. Menurutnya pengaruh hati secara formatif 

berefek pada kondisi baik atau buruknya anggota tubuh dalam hal ini adalah 

kesehatan atau kondisi sakit seseorang. Selain itu, hati juga berpengaruh pada baik 

buruknya perbuatan yang dilakukan oleh anggota tubuh lainnya.14 

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa pola pikir seseorang 

sangat berimplikasi terhadap aspek kesehatan fisik. Ayat dan hadis pun 

menjelaskan secara subtansi bahwa apapun yang dipikirkan manusia secara 

berlebihan tanpa adanya manfaat akan menjerumuskan orang tersebut dalam 

kondisi stress, overthingking, dan cemas serta akan berpengaruh Kembali kepada 

kondisi jasmani setiap manusia. 

Imam al-Nawawi menjelaskan bahwa makna kata “mukmin yang kuat” 

pada hadis tersebut adalah suatu keteguhan diri seseorang dalam urusan akhirat. 

Dengan kondisi seperti itu, ia akan lebih fokus dalam menata kehidupan dimasa 

 
13 Muh}amad bin Ismā‘īl Abū ‘Abdillah al-Bukhārī al-Ja‘fī, al-Jāmi‘ al-Musnad al-Ṣaḥīḥ 

al-Mukhtaṣar min Umūr Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi wa Sallam wa Sunanuhu wa Ayyāmuhū, Juz 

1, (Cet.I;t.t:Dār Ṭūq al-Najjāh, 1422 H), h. 20. 
14 M. Yusuf Assagaf, “Manajemen Hati Perspektif Hadis Nabi Muhammad Saw” Tesis, 

(Samata, PPS UIN Alauddin Makassar, 2021), h. 201-202. 
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depan. Serta dengan adanya kekuatan tersebut seseorang akan lebih semangat 

dalam menegakkan amar ma’ruf dan nahi mungkar.15 Matan dalam hadis tersebut 

bersifat jawāmi‘ al-kalīm atau menggunakan bahasa yang umum, tidak membatasi 

antara kekuatan jiwa ataupun fisik seseorang. 

Namun peneliti mengamati bahwa maksud kekuatan dan kelemahan dalam 

hadis tersebut adalah dalam konteks kejiwaan seseorang, karena terdapat kalimat 

selanjutnya yang mengatakan “Apabila kamu tertimpa suatu  kemalangan, maka 

janganlah kamu mengatakan: 'Seandainya tadi saya berbuat begini dan begitu, 

niscaya tidak akan menjadi begini dan begitu”. Menurut peneliti, kalimat tersebut 

adalah kondisi psikologis seseorang yang selalu berlebihan terhadap sesuatu yang 

telah terjadi dan penyesalah yang terus menerus terhadap ketentuan Allah swt. 

Akan tetapi seseorang yang mengalami kondisi stress juga akan berefek pada 

kesehatan fisiknya pula. 

Suatu penelitian di Amerika tahun 2018 mengungkapkan bahwa pikiran 

atau kondisi psikologi seseorang sangat berperan aktif terhadap kondisi 

kesehatannya, hal yang sama juga terjadi apabila seorang pasien mampu mengelola 

minset atau pikirannya dengan baik maka akan mempengaruhi efektifitas 

penyembuhan. Hal tersebut terjadi karena otak dan tubuh adalah dua bagian yang 

selalu terkoneksi dalam tubuh manusia.16 

Penyakit tidak menular merupakan suatu penyakit yang muncul akibat pola 

hidup yang keliru dan telah dilakukan sejak lama sehingga dikemudian hari 

memunculkan penyakit tersebut, beberapa faktor penyebab munculnya penyakit 

 
15 Al-Nawāwī, al-Minhāj Syarh Ṣaḥīḥ Muslim bin al-Hajjāj, Juz 16 (Cet.II; Beirūt: Dār 

Iḥyā’ al-Turāṡ, 1392 H), h. 215. 
16 Raymond St. Marie, Kelle S, & Talebkhah, “Neurological Evidence of a Mind-Body 

Connection: Mindfulness and Pain Control”, The American Journal of Psychiatry Residents Journal, 

Vol 13 No 4 (2018); h. 2-14. https://doi.org/10.1176/appi.ajp-rj.2018.130401 (Diakses pada 23 Juli 

2023 – 17.24 Wita). 

https://doi.org/10.1176/appi.ajp-rj.2018.130401
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tersebut seperti pola makan tidak sehat, merokok, kurang aktivitas fisik dan juga 

akibat stress psikologis. Stress emosional cenderung lebih sering dijumpai dalam 

kehidupan sehari hari. Stress sangat berpotensi besar mengakibatkan berbagai 

macam penyakit tidak menular.17 Menurut Survei di American Psychogical 

Association menemukan bahwa satu dari tiga orang Amerika berkata bahwa mereka 

mengalami kondisi stress yang berlebihan dalam kehidupan mereka dan hampir 

setengah dari jumlah mereka melaporkan dampak kesehatan tubuh akibat dari 

stress.18 

Terdapat studi yang dilakukan kepada pendamping penderita alzheimer19 

dijadikan sebuah model stres kronik20. Berdasarkan hasil studi tersebut, terbukti 

adanya hubungan antara stress psikososial21 dengan gangguan imun seperti 

penurunan respon sel NK terhadap IFN-γ dan IL-2, peningkatan sitokin pro-

inflamasi seperti IL-6, respon limfoproliferatif terhadap mitogen yang rendah, 

kurangnya efektifitas antibodi terhadap influenza walaupun telah lakukan vaksinasi 

dan juga adanya proses lama terhadap penyembuhan luka.22 

Kondisi kesedihan dan kecemasan pernah dialami oleh Rasulullah saw. 

yakni pada tahun ke 10 Hijriah, pada masa tersebut Nabi saw. mengalami masa-

 
17 Anies, Waspada Ancaman Penyakit Tidak Menular, (Cet.I;Jakarta:PT Gramedia, t.th), h. 

7-23. 
18 Jaffrey S. Nevid, Psikologi dan kesehatan: Konsepsi dan Aplikasi Psikologi, 

(Cet.I;t.t:Nusamedia, 2021), h. 4. 
19 Penyakit Alzheimer adalah kondisi otak degeneratif yang menyebabkan penurunan 

progresif dalam sejumlah aspek. Mulai dari ingatan, kognitif atau kemampuan berpikir, kemampuan 

bicara dan perilaku. Penyakit ini dapat menyasar orang dewasa yang masih muda. Namun, sebagian 

besar kasusnya terjadi pada mereka yang berusia lebih dari 60 tahun (lansia). 
20 Stres kronis merupakan stres yang berlangsung dalam jangka waktu panjang, mungkin 

berminggu-minggu atau berbulan-bulan. 
21 Stresor psikososial adalah segala bentuk fenomena yang muncul dalam lingkungan 

seseorang, baik dalam lingkungan kerja, lingkungan tempat tinggal maupun lingkungan masyarakat, 

yang bersifat dapat mengganggu keseimbangan mental individu bersangkutan. 
22 Janice K. Kiecolt-Glaser dkk, “Emotions, morbidity, and mortality: New perspectives 

from psychoneuroimmunology”, Annual Review of Psychology, Vol 15 (2002); h. 83-107. 

https://doi.org/10.1146/annurev.psych.53.100901.135217 (Diakses pada 23 Juli 2023 – 22 45 Wita). 

https://doi.org/10.1146/annurev.psych.53.100901.135217
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masa sulit dan pahit yakni meninggalnya pamannya (Abu Thalib) yang merupakan 

sosok pelindungnya dalam berdakwah serta dua bulan setelah itu menyusul pula 

istrinya (Khadijah r.a) yang selalu mendampinginya dalam dakwah. Sesaat setelah 

itu, kesedihan Rasulullah ditambah ketika ia berdakwah di negeri Thaif dan adanya 

penolakan dari penduduk Thaif dengan kasar sehingga sepulangnya dari tempat 

tersebut, ia selalu memanjatkan doa berikut: 

أَرْحَ  أنَتَْ  يَْ،  احِمِ الرَّ أَرْحَمَ  النَّاسِ  علَََّ  وَهَوَانِّ  حِيلتَِِ،   َ وَقِلََّ تِِ،  قُوَّ ضَعْفَ  أَشْكُو  ليَْكَ 
ِ
ا مُ  اللهُمَّ 

نْ لمَْ تكَُنْ  
ِ
لََ قرَِيبٍ مَلَّكْتَهُ أَمْريِ، ا

ِ
ٍ يتََجَهَّمُنِِ، أَمْ ا لََ عدَُو 

ِ
لََ مَنْ تكََُِنِِ؟، ا

ِ
يَْ، ا احِمِ ضْبَاناا  غَ الرَّ

لمَُاتُ، وَصَلَ  قتَْ لََُ الظُّ ي أشََْْ ِ كَ الََّّ نَّ عاَفِيتَكََ أَوْسَعُ لِِ، أَعُوذُ بِنوُرِ وَجْهِ
ِ
، فلََا أُبََلِِ، ا حَ علَيَْهِ  علََيَّ

لَّ علََيَّ سَََطَكَ، لَََ الْعُتْبََ حَتََّّ  نيَْا وَالْأ خِرَةِ أَنْ تنُْزِلَ بِِ غضََبَكَ، أَوْ تَُِ لََّّ  أَمَرُ الُّ
ِ
ةَ ا  ترَْضََ، لََّ قوَُّ

 23بِكَ 

Artinya; 

“Allahuma Ya Allah, kepada-Mu aku mengadukan kelemahanku, 
kekurangan daya upayaku di hadapan manusia. Wahai Tuhan Yang 
Maharahim, Engkaulah Tuhan orang-orang yang diperlemah dan Tuhan 
pelindungku. Kepada siapa hendak Engkau serahkan nasibku ini? Kepada 
orang jauhkah yang berwajah muram kepadaku, atau kepada musuh yang 
akan menguasai diriku? Asalkan Engkau tidak murka kepadaku, aku tidak 
peduli; karena sungguh luas kenikmatan yang Engkau limpahkan kepadaku. 
Aku berlindung kepada nur wajah-Mu yang menyinari kegelapan, yang 
membawa kebaikan di dunia dan akhirat, dari kemurkaan-Mu dan (azab) 
yang akan Engkau timpakan kepadaku. Kepada Engkaulah aku adukan 
ihwalku sehingga Engkau ridha kepadaku. Dan, tiada daya upaya melainkan 
dengan kehendak-Mu.” 

Setelah kejadian tersebut yang membuat Nabi saw. bersedih. Maka Allah 

swt. memanggilnya dengan maksud untuk menghibur Nabi saw. dari kesedihan 

yang dialami, kejadian tersebutlah disebut dengan Isra’ Mi’raj.  

Berdasarkan kondisi yang dialami Nabi saw. tersebut salah satu cara beliau 

untuk meredakan kesedihannya adalah dengan selalu berdoa kepada Allah swt. 

 
23 Sulaimān bin Aḥmad bin Ayyūb bin Maṭīr, Abū al-Qāsim al-Ṭabrānī, al-Mu‘jam al-

Kabīr, Juz 13, (Cet.II;al-Qāhirah:Maktabah Ibnu Taimiyyah, t.th), h. 73. 



168 
 

 
 

tindakan tersebut pada dasarnya dilakukan sebagai bentuk penyerahan diri atau 

tawakkal atas segala takdir dan kejadian tidak menyenangkan yang menimpanya. 

Dalam konteks kekinian khususnya pada disiplin ilmu kesehatan, dalam 

menurunkan kondisi stress seseorang, terdapat metode yang disebut dengan coping 

mechanism atau mekanisme koping. Coping merupakan tindakan tidak nampak 

seseorang yangg dilakukan dengan tujuan untuk meredakan efek psikologi dalam 

posisi yang stress. Menurut Sarafino, Coping adalah usaha seseorang dalam 

menenangkan stressnya. Dalam pandangan Haber dan Runyon menjelaskan coping 

adalah segala usaha seseorang dalam meredakan beban pribadi yang menimbulkan 

stress baik dalam bentuk positif ataupun negatif.24 

Secara umum, apa yang diajarkan oleh Rasulullah untuk menenangkan diri 

ketika dalam keadaan stress bertujuan sama dengan konsep coping mechanism 

dalam ilmu kesehatan. Namun perbedaannya dititik beratkan pada pembatasan 

metode yang ajarkan oleh Nabi saw. yakni pada perilaku dalam bentuk positif. 

Berbeda dengan coping mechanism tidak membatasi metode-metode tersebut, 

kendati kemudian akan ada metode khusus yang dijelaskan masing-masing 

keilmuan tersebut. Maksud peneliti disini adalah tujuan keduanya secara defenisi 

umum. 

2. Hadis mengatur pola makan 

Objek hadis yang menjadi fokus analisis matan dalam penelitian ini adalah 

dalam hadis dalam kitab Sunan al-Tirmizi: 

نْ كََنَ لََّ مَحَالَةَ فَ 
ِ
ا مِنْ بطَْنٍ. بِحَسْبِ ابْنِ أ دَمَ أُكُلاَتٌ يقُِمْنَ صُلبَْهُ، فاَ ثلُثٌُ مَا مَلَ أ دَمِيٌّ وِعاَءا شًَّْ

ابِهِ وَثلُثٌُ لِنَفسَِهِ.   لِطَعَامِهِ وَثلُثٌُ لِشَرَ

 
24 Siti Maryam, “Strategi Coping: Teori dan Sumberdayanya”, Jurnal Konseling Andi 

Matappa, Vol 1 No 2 (2017), h. 102. (Diakses pada 23 Juli 2023 – 23.26 Wita). 
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Artinya; 

"Manusia tidak memenuhi wadah yang buruk melebihi perut, cukup bagi 
manusia beberapa suapan yang menegakkan tulang punggungnya, bila 
tidak bisa maka sepertiga untuk makanannya, sepertiga untuk minumnya 
dan sepertiga untuk nafasnya ". 

Secara tekstual, hadis tersebut dapat dipahami dengan memperhatikan 

kalimat yang digunakan serta susunan kalimatnya. Oleh karena itu, peneliti akan 

menejelaskannya dengan membagi matan tersebut atas beberapa kalimat: 

ا مِنْ بطَْنٍ  .1  مَا مَلَ أ دَمِيٌّ وِعاَءا شًَّْ

“Manusia tidak memenuhi wadah yang buruk melebihi perut”. Salah satu 

kekeliruan manusia dalam hal mengkonsumsi sesuatu adalah dengan menjadikan 

perut sebagaimana bejana-bejana lainnya dalam menampung berbagai hal, 

sedangkan perut diciptakan untuk menyangga tulang punggung yakni makan 

sebagaimana yang diperlukan. Kata  وِعاَءا dalam kalimat tersebut merupakan bahasa 

simbolik yang digunakan oleh Nabi saw. untuk menggambarkan bahwa perut 

bagaikan bejana yang dapat menampung makanan. Sedangkan kata  ٍبطَْن merupakan 

kata yang tersusun dari huruf bā’, tā dan nūn, yang menunjukkan makna 

terlupakannya sesuatu dan hal selanjutnya. Kata  ٍبطَْن juga dimakna sebagai 

kebalikan dari punggung.25 Disebutkan sebagai “terlupakannya sesuatu”, karena 

manusia terkadang ketika makan luput dengan adab-adab dalam makan yakni 

secara tidak berlebihan yang akan berpotensi memberikan efek samping buruk 

dimasa yang akan datang. 

 بِحَسْبِ ابْنِ أ دَمَ أُكُلاَتٌ يقُِمْنَ صُلبَْهُ  .2

“Cukup bagi manusia beberapa suapan yang menegakkan tulang 

punggunya”. Pada dasarnya, fungsi makan bagi manusia sebainya adalah untuk 

menegakkan tulang punggung. Rasulullah saw. mengajarkan agar makan dengan 

 
25 Aḥmad bin Fāris bin Zakariyā’, Mu’jam Maqāyis al-Lugah, Juz 1, h. 259. 
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sedikit saja, yakni sekedar keperluan untuk mengambalikan kekuatan badan agar 

dapat beraktivitas. Anjuran tersebut juga disebutkan pada redaksi matan Ibnu Majah 

yang memakai kata  ٌلقُيَْمَات yang merupakan bentuk jamak dari luqamatun. Kata 

 dalam kamus Maqayīs al-Lugah kata , أأك merupakan bentuk jamak dari kata أُكُلاَتٌ 

tersebut bermakna mengurangi.26 Sehingga maksud kata tersebut bukan hanya pada 

aspek makanan saja namun juga dapat dipakai dalam makna luas, seperti dalam QS. 

al-Baqarah/2:188; 

َٰلَكُم بيَۡنَكُم بٱِلۡبََٰطِلِ  مۡوَ
َ
كُلُوآْ أ

ۡ
   ...وَلََ تأَ

Terjemahnya; 

“Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang bathil”27 

Ayat di atas memberikan gambaran bahwa kata tersebut bermakna luas 

terkait segala hal yang mengurangi, tidak hanya pada aspek memakan saja, namun 

juga membelanjakan harta. 

Maksud penggalan matan hadis tersebut menjalaskan bahwa untuk anak 

Adam atau manusia cukup makan untuk tujuan tetap hidup dan untuk kembali 

menjalankan aktifitas ketaatan. Dengan menerapkan hal tersebut, seseorang akan 

lebih ringan, giat dan tangkas serta selamat dari berbagai macam penyakit.  

ابِهِ وَثلُثٌُ لِنَفسَِهِ. .1 نْ كََنَ لََّ مَحَالَةَ فثَلُثٌُ لِطَعَامِهِ وَثلُثٌُ لِشَرَ
ِ
 فاَ

Kalimat tersebut merupakan keringanan sekaligus opsi yang bisa dilakukan 

apabila seseorang diharuskan untuk makan melebihi batas dari yang disebutkan, 

namun harus menyesuaikan dengan kadar yang ditentukan. Kadar tersebut dapat 

dibagi menjadi tiga bagian, yakni untuk makanan, minuman dan pernapasan yang 

masing-masing memiliki kadar sepertiga. 

 
26 Aḥmad bin Fāris bin Zakariyā’, Mu’jam Maqāyis al-Lugah, Juz 1, h. 122. 
27 Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Kemenag RI, al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 38. 
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Imam al-Ṭibbi menjelaskan bahwa hak perut yang perlu untuk diberikan 

adalah dengan tidak melebihkan batas dari makanan yang bisa menopang tulang 

belakangnya untuk melakukan ketaatan kepada Allah swt. Akan tetapi, jika ingin 

lebih maka hendak tidak berlebihan dari batasan tiga bagian tersebut.28 

Berdasarkan uraian setiap penggalan matan di atas, maka dapat diketahui 

bahwa Rasulullah saw. menginstruksikan kepada seluruh manusia agar tetap 

konsisten dalam mencukupkan makanan dengan beberapa suapan saja yang 

sekiranya dapat menguatkan kembali fisik yang menurun. Namun, apabila dengan 

makan terbatas tersebut tidak merasa cukup, maka hendaklah dibagi atas tiga bagian 

yakni untuk makanan, minuman dan pernafasan yang masing-masing diberikan 

bagian sepertiga. Hal tersebut diajarkan agar ketika telah makan seseorang tidak 

mengalami sesak nafas karena bagian untuk bernafasnya telah diambil untuk makan 

dan minum. 

Islam sebagai agama yang mengajarkan pola kehidupan manusia telah 

mengajarkan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mengkonsumsi sesuatu. Islam 

tidak hanya mengatur tentang kandungan suatu makanan yang hendak dikonsumsi, 

namun juga mengatur asal-usul didapatkannya makanan tersebut, Allah swt 

berfirman dalam QS. al-Baqarah/2:168: 

يۡطََٰنِِۚ إنِههُۥ لَكُ  َٰتِ ٱلشه رۡضِ حَلََٰلٗا طَي بِاا وَلََ تتَهبعُِواْ خُطُوَ
َ
ا فِِ ٱلۡۡ هَا ٱلنهاسُ كُُوُاْ مِمه يُّ

َ
ٰٓأ بيٌِن   يَ ٞ مُّ  مۡ عَدُو 

Terjemahnya; 

“Wahai manusia, makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang 
terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. 
Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu”.29 

 
28 Abū al-‘Ala Muḥammad ‘Abdil Raḥman bin ‘Abdul Raḥīm al-Mubarakfūri, Tuḥfah al-

Aḥważī bi Syarḥ Jāmi‘ al-Tirmiżī, Juz 7, (Beirūt:Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.th), h. 43. 
29 Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur’an Kemenag RI, al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 34. 
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Kata “kulū” dalam ayat tersebut menunjukkan kata perintah (fi’il amr) yang 

berasal dari kata “al-akl”, yang bermakna mengkonsumsi makanan. Pemilihan kata 

tersebut diambil oleh peneliti dengan menyesuaikan konteks penjelasan pembahasa 

selanjutnya. Kata tersebut digunakan dengan bentuk perumpamaan, sebagaimana 

orang arab berkata: “akalat al-nār al-khatab” (api itu telah membakar kayu).30 

Quraish Shihab menjelaskan bahwa, ayat tersebut memiliki bentuk ajakan 

yang tidak hanya ditujukan kepada orang-orang beriman saja, melainkan seluruh 

manusia tanpa terkecuali. Hal itu memberikan kesan bahwa bumi pada dasarnya 

memang disiapkan Allah untuk seluruh manusia, baik mu’min ataupun kafir. Segala 

usaha dilakukan setiap orang untuk mendapatkan hasilnya secara berlebihan, baik 

dalam lingkup sempit ataupun luas, keluarga, suku, bangsa dan lainnya dengan 

merugikan orang lain, maka bertitik tolak dengan ketentuan Allah swt.31 

Adapun kata “halal” dalam ayat tersebut, menurut sebagian ulama 

menjelaskan bahwa ia berasal dari akar kata “al-ḥallu” yang bermakna “al-ibāḥaḥ” 

yakni suatu hal yang dibolehkan dalam aturan syariat.32 Kata tersebut oleh al-Razi 

merupakan lawan dari kata “al-‘aqd” yang diartikan dengan ikatan.33 Seperti 

kalimat “Aqd al-nikāh” yang dimaknai sebagai sebuah ikatan pernikahan. Ikatan 

pernikahan tersebut diawali dengan dilakukannya ijab qabul. Kemudian setelah itu 

secara sah kedua belah pihak dikatakan sebagai sebuah ikatan suami istri. 

Dalam konteks makanan, maka yang disebut sebagai makanan yang halal 

adalah makanan yang tidak haram, atau apabila memakannya tidak dilarang oleh 

agamanya. Makanan haram terdiri atas dua jenis, yakni haram karena zatnya seperti 

 
30 al-Ragīb al-Aṣfahānī, al-Mufradāt fī Garīb al-Qur’ān, Juz 1, h. 80. 
31 M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an, Jilid 1, 

(Jakarta: Lentera Hati, 2003), h. 380. 
32 Muḥammad Rawās Qal‘ajī dan Ḥamid Sādiq Qanyabī, Mu‘jam Lugah al-Fuqahā, 

(Cet.II:Beirūt:Dār al-Nafāis, 1988 M/1408 H), h. 184. 
33 Fakhr al-Dīn al-Rāzī, Mafātiḥ al-Gaīb, Juz 5, (Beirūt: Dār Iḥyā’ al-Turaṡ al-‘Arabī, 

1999), h. 185. 
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babi, bangkai, dan darah. Kedua adalah haram karena disebabkan asal usulnya, 

seperti makanan yang dihasilkan dari pencurian, penipuan dan sejenisnya. 

Sedangkan kata “Ṭayyib” pada ayat tersebut oleh Quraish Shihab 

menjelaskan bahwa ia adalah makanan yang bersih dari aspek zatnya atau tidak 

rusak (kadaluarsa), ataupun bercampur dengan najis. Ṭayyib juga dapat diartikan 

sebagai makanan yang mengundang selera makan dan tidak memberikan efek 

berbahaya pada fisik dan psikis. Demikian pula ia adalah makanan yang 

proporsional dan aman, serta harus halal karena pada ayat tersebut disandingkan 

antara kata halal dan juga ṭayyib. 

Makanan sehat merupakan makanan yang mengandung gizi cukup dan 

sesuai dengan kadarnya serta proporsional. Maksudnya adalah sesuai dengan 

kebutuhan orang yang ingin makan. Terdapat makanan yang baik untuk anak, 

demikian pula kepada orang dewasa. Sedangkan aman maksudnya adalah yang 

memberikan rasa aman jiwa dan kondisi kesehatan seseorang, karena ada makanan 

yang layak dikonsumsi seseorang namun ada pula yang tidak. Maka dari sinilah 

lahir sebuah anjuran untuk meninggalkan makanan yang syubhat (ragu akan 

kehalalannya).34 

Perihal makanan yang diragukan kehalalannya atau syubhat, Rasulullah 

saw. menjelaskan dalam sebuah hadis riwayat Nu‘man bin Basyir dalam kitab 

Ṣaḥīḥ al-Bukhārī : 

عْتُ  عْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بشَِيٍْ، يقَُولُ: سَِ ءُ، عَنْ عاَمِرٍ، قاَلَ: سَِ ثنََا زَكَرِيََّ ثنََا أَبوُ نعَُيْمٍ، حَدَّ  رَسُولَ  حَدَّ

اَتٌ لََّ  بََّّ ، وَبيَْنَهُمَا مُش َ ٌ ، وَالحرََامُ بيَْ ِ ٌ َ يقَُولُ: " الحلََالُ بيَْ ِ ِ صَلََّّ اُلله علَيَْهِ وَسَلََّّ يعَْلمَُهَا كثَِيٌْ مِنَ    اللََّّ

حَوْ  يرَْعَى  كَرَاعٍ  بَُّاَتِ:  الش ُّ فِِ  وَقعََ  وَمَنْ  وَعِرْضِهِ،  ينِهِ  لِِ أَ  تَبَِْ اس ْ اَتِ  بََّّ المشُ َ اتَّقىَ  فمََنِ  لَ النَّاسِ، 

 
34 M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an, Jilid 3, 

h. 26. 
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ِ فِِ أَرْضِهِ مَحَارِمُهُ، أَ  نَّ حِمَى اللََّّ
ِ
نَّ لِكُ ِ مَلٍِِ حِماى، ألَََّ ا

ِ
نَّ  الِحمَى، يوُشِكُ أَنْ يوَُاقِعَهُ، ألَََّ وَا

ِ
لََّ وَا

ذَا فسََدَتْ فسََدَ الجسََدُ كَُُّهُ، ألَََّ وَهَِِ ا
ِ
ذَا صَلحََتْ صَلحََ الجسََدُ كَُُّهُ، وَا

ِ
: ا َلقلَْبُ فِِ الجسََدِ مُضْغَةا

Artinya; 

Telah menceritakan kepada kami  Abu Nu'aim  Telah menceritakan kepada 
kami  Zakaria  dari   ' Amir  berkata: aku mendengar  An Nu'man bin Basyir  
berkata: aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: 
Yang halal sudah jelas dan yang haram juga sudah jelas. Namun diantara 
keduanya ada perkara syubhat (samar) yang tidak diketahui oleh banyak 
orang. Maka barangsiapa yang menjauhi diri dari yang syubhat berarti telah 
memelihara agamanya dan kehormatannya  .Dan barangsiapa yang sampai 
jatuh (mengerjakan) pada perkara-perkara syubhat, sungguh dia seperti 
seorang penggembala yang menggembalakan ternaknya di pinggir jurang 
yang dikhawatirkan akan jatuh ke dalamnya. Ketahuilah bahwa setiap raja 
memiliki batasan  ,dan ketahuilah bahwa batasan larangan Allah di bumi-
Nya adalah apa-apa yang diharamkan-Nya. Dan ketahuilah pada setiap 
tubuh ada segumpal darah yang apabila baik maka baiklah tubuh tersebut 
dan apabila rusak maka rusaklah tubuh tersebut. Ketahuilah, ia adalah hati ". 

Ibnu Battal menjelaskan bahwa kalimat “Maka barangsiapa yang menjauhi 

diri dari yang syubhat berarti telah memelihara agamanya dan kehormatannya” 

adalah sebuah isyarat untuk lebih berhati-hati dan tidak menetapkan halal-haram 

sesuatu secara individu atau sendiri. Melainkan ketetapan hukum tersebut harus 

dilakukan secara bersama untuk memperoleh hasil hukum yang baik terhadap 

sesuatu. Terkait “syubhat” ulama berbeda pandangan dalam memaknainya, namun 

ulama lebih dominan memaknai syubhat sebagai sebuah isyarat dari Nabi saw. 

bahwa hal tersebut sudah mengarah kepada keharaman, dibuktikan dengan kalimat 

“Dan barangsiapa yang sampai jatuh (mengerjakan) pada perkara-perkara syubhat, 

sungguh dia seperti seorang penggembala yang menggembalakan ternaknya di 

pinggir jurang yang dikhawatirkan akan jatuh ke dalamnya”.35 

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa Islam dalam 

mengajarkan pola makan dan jenis makanan untuk dikonsumsi tidak hanya terbatas 

pada aspek anjuran tentang gizi atau kandungan saja, melainkan terdapat aturan 

 
35 Ibnu Baṭṭāl Abū al-Ḥasan ‘Alī bin Khallaf bin ‘Abdil Malik, Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī libni 

Baṭṭal, Juz 6, (Cet.II;Riyad:Maktabah al-Rusyd, 2003 M), h. 192. 
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tentang asal usul makanan tersebut. Ayat 168 dalam surah al-Baqarah tersebut 

menyebutkan perintah kepada manusia tanpa terkecuali untuk mengkonsumsi 

sesuatu yang halal dan baik. Sedangkan antonim dari halal adalah haram dan inilah 

yang dilarang dalam agama untuk dikonsumsi. Ulama menjelaskan bahwa haram 

terbagi atas dua bagian yakni, haram karena zatnya sebagaimana yang telah 

tercantum secara detail dalam beberapa ayat al-Qur’an, serta haram karena asal 

usulnya. Segala makanan yang dikonsumsi dari sumber mencuri, menipu dan 

sejenisnya ataukah dibeli dari uang hasil mencuri dan menipu, makan dalam Islam 

menyakini bahwa hal tersebut juga akan berpengaruh dalam kesehatan fisik dan 

jiwa seseorang. 

Dampak pola makan yang keliru terhadap fisik seseorang yakni:36 

a. Kelainan pada esofagus 

Makan dan minum secara berlebihan sehingga melebihi volume yang 

seharusnya dapat lambung terima akan menyebabkan isi lambung naik ke atas. Hal 

tersebut dapat menyebabkan terjadinya refluks dan regurgitasi. Refluks dapat 

terjadi jika isi lambung sampai di esofahus dan jika isi lambung sampai dimulut 

maka hal tersebut disebut regurgitasi. Kelainan tersebut diketahui jika si penderita 

merasakan adanya cairan getah lambung dan pepsin. Kelainan tersebut dominan 

disebabkan karena adanya iritasi cairan getah lambung di selaput lendir esofogaus 

yang secara terus-meneru serta terjadi dalam waktu lama. Karena cairan getah 

lambung memiliki sifat korosif atau mudah menipis akibat kikisan. 

Pada kejadian regurgitasi, cairan di lambung dapat teraspirasi masuk ke 

paru-paru dengan melewati faring. Kejadian itu bisa menyebabkan adanya radang 

pada paru-paru atau dikenal dengan aspirasi pneumonia. 

 
36 Sohrah, “Etika Makan dan Minum dalam Pandangan Syariah”, al-Daulah, Vol 5 No 1 

(2016); h. 21-41. https://doi.org/10.24252/ad.v5i1.1439 (Diakses pada 26 Juli 2023 – 14.55 Wita) 

https://doi.org/10.24252/ad.v5i1.1439
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b. Penyakit lambung 

1. Tukak Peptik 

Tukak Peptik merupakan luka di lambung dan duodenum (usus dua belas 

jari). Penyakit tersebut disebabkan karena terjadinya iritasi yang disebabkan oleh 

cairan pada lambung terhadap mukosa lambung. Kelainan tersebut terjadi karena 

adanya pertentangan antara lambung sebagai faktor penyerangan (gresif) dan daya 

tahan (resistensi) mukosa lambung sebagai faktor pertahanan (protektif). 

Tukak peptik diawali dengan gejala nyeri pada ulu hati dan akan mereda atau 

hilang ketika telah mengkonsumsi obat maag. Hal tersebut mendasari gejala tukak 

peptik dapat mengalami remisi atau berkurang untuk sementara dan aksaserbasi 

atau kambuh dengan gejala berat. Penyakit tersebut sering ditandai dengan kondisi 

muntah di malam hari. Terdapat kelainan gejala antara tukak duodenum dengan 

tukak lambung. Gejala pada tukak duodenum adalah terjadinya nyeri yang lebih 

dominan dirasakan pada malam dan subuh hari. Sedangkan tukak lambung adalah 

nyeri ringan pada ulu hati, namun lebih terasa jika setelah makan. Tukak lambung 

dialami karena kekurangan mengkonsumsi makanan rendah serta dan tinggi 

lemak.37 Biasanya penderita penyakit ini lebih takut dan enggan untuk makan. 

2. Gastritis  

Gastritis adalah penyakit yang terjadi akibat adanya peradangan pada 

dinding lambung yang menyerang lapisan mukosa (selaput lendir) lambung. 

Penyakit ini sangat dipengaruhi oleh asam lambung. 

Gastritis terjadi akibat adanya ketidakseimbangan asam lambung sebagai 

faktor agresif dan mukosa lambung sebagai protektif. Serta, penyakit ini juga terjadi 

karena adanya infeksi bakteri helicobacter pylori. Gastritis ditularkan oleh bakteri 

 
37 Afna Aimmatun Nuri, Diet Sehat Plus Pahala, (Cet.I;Yogyakarta:Sabil, 2016), h. 156. 
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helicobacter pylori dengan media makanan yang tidak sehat atau tercemar feses 

(kotoran) serta melalui kontak secara langsung melalui air ludah setelah berciuman. 

Pada umumnya, gejala penyakit gastritis ini mirip dengan gejala penyakit 

magh yaitu nyeri pada ulu hati, perut kembung, mual dan muntah, nafsu makan 

hilang, terasa terbakar di dada dan terasa tembus ke punggung, serta kadang sesak 

nafas dan sakit pada puncak kepala. 

c. Obesitas (kegemukan) 

Azaz Black menyatakan bahwa kalori yang diterima berbanding lurus 

dengan kalori yang dilepaskan. Maksud dari teori tersebut adalah keseimbangan. 

Kesehatan tubuh berada pada pola keseimbangan. Sedangkan apabila terjadi 

obesitas, maka telah terjadi ketidak seimbangan. Obesitas adalah meningkatnya 

volume lemak ditubuh karena besarnya asupan energi yang masuk dibandingkan 

energi yang keluar. Faktor dari penyakit tersebut adalah karena pola makan yang 

salah serta aktifitas fisik yang kurang. Kelebihan makan dan kurangnnya olahraga 

atau aktifitas fisik oleh seseorang akan berpotensi besar mengalami obesitas. 

Selain itu, efek dari obesitas adalah timbulnya radang sendi. Kondisi ini 

terjadi karena pada dasarnya tulang rangka manusia memiliki fungsi untuk 

menopang massa tubuh dan tulang rangka tersebut akan melawan gaya dari berat 

badan dan gaya gravitasi bumu. Ketika seseorang mengalami obesitas beban yang 

harus ditopang oleh tulang rangka semakin besar sehingga lama kelamaan akan 

terjadi gesekan mekanis dan berkembang menjadi radang sendi. 

Obesitas bisa menurun kegenerasi keturunan selanjutnya. Jika kedua orang 

tua mengalami obesitas, maka potensi kejadian obesitas pada anak adalah sebanyak 
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80%. Namun jika hanya satu saja dari orang tua mengalami obesitas maka potensi 

terjadi obesitas pada anak rendah yakni sebanyak 14%.38 

Adapun dampak buruk akibat pola makan yang salah terhadap jiwa 

digemukakan oleh Imam al-Gazali dan kitabnya Ihya’ Ulumuddin, terdapat enam 

penyakit yang muncul akibat kondisi terlalu kenyang, yakni;39 

1. Mengikis ketakwaan kepada Allah swt. kondisi selalu kenyang oleh 

seseorang secara terus menerus secara sedikit demi sedikit akan 

melupakan Żat Maha Pemberi Rezeki dan menganggap bahwa makanan 

yang dia konsumsi adalah hasil perolehannya sendiri. 

2. Penyakit malas dalam ibadah. Kondisi kenyang akan menimbulkan rasa 

malas dalam beraktivitas dan ibadah. Kondisi tersebut lebih cenderung 

lebih mengarahkan seseorang untuk berbaring tidur. 

3. Lenyapnya perasaan peduli terhadap sesama, karena menduga semua 

orang telah kenyang sepertinya. 

4. Hati dan telinga akan tertutup dari berbagai macam nasihat, hikmah dan 

kebijakan. 

5. Ketika pengidap penyakit ini memberikan nasehat, makan oleh pendengar 

akan lebih cepat melupakan dan tidak melekat dalam hati. 

6. Kondisi kenyang akan mengundang banyak penyakit dan mudah didekati 

oleh setan. 

 
38 Kartika Suryaputra dan Siti Rahayu Hadhirah, “Perbedaan Pola Makan dan Aktifitas 

Fisik Antara Remaja Obesitas dan Non Obesitas”, Makara Kesehatan, Vol 16 No 1 (2012); h. 45-

50. http://repository.unair.ac.id/id/eprint/125304 (Diakses pada 26 Juli 2023 – 15.49 Wita). 
39 Imam al-Gazali, Ihya’ Ulumuddin, terj. Moh. Zuhri dkk, jilid 3 (Semarang:CV. Asy-

Syifa’ Semarang, 1992), h. 7. 

http://repository.unair.ac.id/id/eprint/125304
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Berdasarkan uraian tentang pola makan di atas, dapat dipahami bahwa 

terdapat pengaruh antara pola makan dengan fisik dan jiwa seseorang. Namun pola 

makan sebagaimana dalam hadis tersebut tidak hanya mengatur tentang banyak 

atau tidaknya makanan atau minuman yang dikonsumsi melainkan juga mengatur 

tentang objek makanan tersebut. Islam menganjurkan untuk mengkonsumsi 

makanan yang halal baik dari segi zat ataupun sumbernya dan juga mengkonsumsi 

makanan yang baik secara proporsional kepada setiap manusia. 

Secara subtansial hadis tersebut mengatur pada dua aspek tentang makanan, 

yakni objeknya dan subjeknya. Maksud dari subjek disini adalah aturan pola makan 

seseorang, sedangkan objek adalah makanan yang dikonsumsi. Namun dalam 

konteks sekarang beberapa orang seringkali mengalami penyakit maagh yang 

mengharuskan untuk lebih rutin makan agar penyakit tersebut tidak kambuh lebih 

parah sehingga beberapa orang sering makan lima kali sehari dengan volume 

makanan yang terbatas. Hal tersebut sejalan dengan maksud hadis pada penelitian 

ini, karena subtansi hadis tersebut adalah menghindari penyakit dengan mengatur 

pola makan. 

3. Hadis aktivitas fisik 

Aktivitas fisik atau olahraga memiliki beragam jenis seperti jalan kaki, lari, 

berenang, memanah, berkuda, gulat dan lainnya. Olahraga memiliki urgensi besar 

dari segi pendidikan anak dan pengaruh positif terhadapnya, seperti penyembuhan 

penyakit serta menjadi upaya preventif untuk mengantisipasi penyakit degeneratif 

dimasa yang akan datang. Sehingga dengan mewujudkan kebiasaan didikan kepada 

anak tersebut akan mencipkatan generasi yang kuat jasmani. 

Hadis yang menjadi objek penelitian ini adalah: 

َ عَزَّ وَجَلَّ يدُْخِ  نَّ اللََّّ
ِ
: " ا َ ِ صَلََّّ اُلله علَيَْهِ وَسَلََّّ لُ الثَّلَاثةََ عَنْ عُقْبةََ بْنِ عاَمِرٍ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََّّ
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امِيَ بِهِ وَقاَلَ  ، وَالْمُمِدَّ بِهِ، وَالرَّ تسَِبُ فِِ صَنْعَتِهِ الخَْيَْْ هْمِ الوَْاحِدِ الْجَنَّةَ: صَانِعَهُ يَحْ ِ  بَِلسَّ  رَسُولُ اللََّّ

لََِّ مِنْ أَنْ ترَْكبَُوا« وَقَ  ِ
: »ارْمُوا وَارْكبَُوا وَلَأَنْ ترَْمُوا أحََبُّ ا َ ءٍ يلَهْوُ  صَلََّّ اُلله علَيَْهِ وَسَلََّّ الَ: »كُُّ شَيْ

ُنَّ مِ  نََّّ
ِ
، فاَ جُلِ بِقوَْسِهِ، وَتأَدِْيبَهُ فرََسَهُ، وَمُلَاعَبَتَهُ أهَْلََُ لََّّ رَمْيَ الرَّ

ِ
جُلُ بََطِلٌ، ا «بِهِ الرَّ ِ :  وَقاَلَ  نَ الْحَق 

ي عُل ِمَهُ  ِ مْيَ بعَْدَمَا عُل ِمَهُ فقََدْ كَفَرَ الََّّ »مَنْ ترََكَ الرَّ
 40 

Artinya; 

Dari   ' Uqbah bin 'Amir  ,ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
bersabda: "Sesungguhnya Allah 'azza wajalla memasukkan tiga orang ke 
dalam Surga karena anak panah, yaitu; pembuatnya yang mengharapkan 
kebaikan dalam membuatnya, orang yang  mengambilkannya dan orang 
yang memanah dengannya." Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
bersabda: "Panahlah dan naiklah kuda, sesungguhnya memanah lebih aku 
sukai daripada naik kuda." Dan beliau bersabda: "Segala hiburan yang 
dilakukan seseorang adalah sia-sia kecuali seorang laki-laki yang 
memanah dengan busur, mengajari kudanya, serta mencandai isterinya. 
Sesungguhnya ketiga hal itu adalah benar." Beliau juga bersabda; 
"Barangsiapa meninggalkan memanah setelah diajarkan kepadanya, 
sungguh ia telah ingkar terhadap sesuatu yang telah diajarkan kepadanya ". 

Untuk memperoleh pemahaman secara tekstual peneliti akan membahas 

matan hadis tersebut dengan memenggal matan-matannya. 

تسَِبُ فِِ صَنْعَتِهِ  .1 هْمِ الوَْاحِدِ الْجَنَّةَ: صَانِعَهُ يَحْ َ عَزَّ وَجَلَّ يدُْخِلُ الثَّلَاثةََ بَِلسَّ نَّ اللََّّ
ِ
ا

امِيَ  بِهِ  ، وَالْمُمِدَّ بِهِ، وَالرَّ  الخَْيَْْ

Penggalan matan hadis tersebut memberikan hikmah tentang keutamaan 

surga yang diberikan kepada tiga golongan terkait anak panah, yakni yang 

membuat, yang mengambil dan orang yang melakukan panahan. Menurut peneliti 

makna surga pada matan tersebut dapat juga dipahami dengan suatu kebahagiaan, 

kesenangan, kesehatan, ketenangan dengan asumsi bahwa bagian-bagian tersebut 

adalah gambaran surga. Matan tersebut memberikan indikasi makna permainan 

yang dilakukan dimasa Nabi saw. karena terdapat kalimat “pembuatnya yang 

 
40 Abū Muḥammad ‘Abdullah bin ‘Abdillah bin ‘Abdil Raḥmān bin al-Faḍl bin Bahrām 

bin ‘Abdul Ṣamad al-Dārimī, Musnad al-Dārimī al-Ma‘rūf, Juz 3 (Cet.I; t.t: Dār al-Mugnī, 2000 M/ 

1412 H), h. 1557. 
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mengharapkan kebaikan dalam membuatnya, orang yang  mengambilkannya dan 

orang yang memanah dengannya.”.  

لََِّ مِنْ أَنْ ترَْكبَُوا  .2 ِ
 ارْمُوا وَارْكبَُوا وَلَأَنْ ترَْمُوا أَحَبُّ ا

Kata  ارْمُوا berasal dari kata dasar رمي yang tersusun dari huruf rā’, mīm, dan 

huruf mu’tal yā’ yang menunjukkan makna penolakan terhadap sesuatu. Kata 

tersebut memiliki ragam derivasi tergantung pada konteks penggunaannya serta 

merupakan kata bermakna majaz. Seperti ketika disebutkan seseorang melempar 

anak panah dengan alat panah, maka disebut dengan memanah.41 Kata  ارْمُوا 

merupakan fi’il amr dari kata   يرمي  –رمي . Ibnu Manzur menjelaskan bahwa kata 

tersebut bermakna menjatuhkan, membuang, dan melempar. Makna kata tersebut 

sesuai pada konteks tertentu seperti أَرْمَيْتُ الحجَرَ مِنْ يدَِي “Saya membuang batu dari 

tanganku”,  رَمَى الشَّءَ رَمْياا “ia melempar sesuatu” atau رَمَى عَنِ القوْس “ia melepaskan 

anak panah dari busurnya (memanah)”.42 Jadi kata ramā dalam hadis bermakna 

konteks “memanah”. 

Sedangkan ارْكبَُوا merupakan bentuk kata perintah dari kata dasar    َرَكَب  yang 

tersusun dari huruf rā’, kāf, dan bā’ dan menunjukkan makna posisi tinggi dari 

sesuatu. Makna lainnya juga disebutkan dengan menunggangi, seperti contoh 

menunggangi kuda atau berkuda.43 Dalam al-Mu‘jam al-Wasīṭ menjelaskan kata 

tersebut dengan berbagai macam derivasi kata dan secara subtansi memiliki arti 

menunggangi sesuatu sesuai dengan konteks tunggangannya.44 Maka kalimat   ارْمُوا

 pada hadis tersebut bermakna berlomba-lomba dalam memainkan panah dan وَارْكبَُوا

berkuda. Perlombaan atau kompetisi disebut juga dengan “musabaqah” dalam 

bahasa Arab. Umumnya ulama mengidentikkan kata itu dengan sesuatu perbuatan 

 
41 Ahmad bin Fāris bin Zakariyā’, Mu’jam Maqāyis al-Lugah, Juz 2, h. 435. 
42 Jamāl al-Dīn Ibnu Manzūr al-Anṣārī, Lisān al-‘Arab, Juz 14, (Cet.II;Beirūt:Dār al-Ṣādir, 

1414 H), h. 335. 
43 Ahmad bin Fāris bin Zakariyā’, Mu’jam Maqāyis al-Lugah, Juz 2, h. 432. 
44 Ibrāhīm Muṣṭafā dkk, al-Mu‘jam al-Wasīṭ, Juz 1, (t.t:Dār al-Da‘wah, t.th), h. 368. 



182 
 

 
 

untuk melatih orang agar siap berjihad di jalan Allah seperi perlombaan kuda, 

memanah dan senjata perang lainnya.45 

Adapun ungkapan “sesungguhnya memanah lebih aku sukai dari pada naik 

kuda” tidak menjadikan sebuah justifikasi buruk pada kegiatan berkuda, melainkan 

ungkapan tersebut merupakan suatu pilihan Nabi saw. sendiri sebagai manusia 

biasa yang lebih dominan dengan permainan memanah.  

Uraian di atas menunjukkan perintah Nabi saw. untuk berlomba-lomba 

berlatih memanah dan berkuda agar memiliki kesiapan fisik yang kuat untuk 

berjihad di Jalan Allah. Sedangkan jihad dalam konteks kekinian tidak hanya 

bermakna peperangan sebagaimana yang selalu terjadi di masa Nabi saw. akan 

tetapi menurut peneliti, kata jihad disini bermakna kesiapan dalam menghadapi 

tantangan berat dimasa yang akan datang. 

جُلِ بِقوَْسِهِ، وَتأَدِْيبَهُ فرََسَهُ، وَمُلَاعَبَتَهُ  .3 لََّّ رَمْيَ الرَّ
ِ
جُلُ بََطِلٌ، ا ءٍ يلَهْوُ بِهِ الرَّ كُُّ شَيْ

ُنَّ مِنَ الْحَق ِ  نََّّ
ِ
، فاَ  أهَْلََُ

Kalimat tersebut menunjukkan bahwa segala hal yang berupa permainan 

adalah perbuatan sia-sia kecuali memanah, berkuda dan bercanda dengan istri. 

Peneliti berpandangan bahwa maksud ungkapan “semua permainan adalah sia-sia” 

adalah bahwa kata permainan merupakan bahasa universal sehingga permainan 

memiliki banyak jenisnya, ada yang memiliki efek baik dan ada pula efek buruk. 

Maka Nabi saw. membatasinya dengan mengecualikan memanah, berkuda dan 

bercanda dengan istri atau keluarga dengan maksud segala hal yang bersifat 

aktivitas fisik dan berimplikasi baik kepada individu dan masyarakat merupakan 

 
45 M. Syachrofi, “Signifikansi Hadis-Hadis Memanah dalam Tinjauan Teori Ma‘na Cum 

Magza”, Jurnal Living Hadis, Vol 3 No 2 (2018); h. 235-257. DOI: 10.14421/livinghadis.2018.1692 

(Diakses pada 30 Juli 2023 – 01.17 Wita).  
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hal kebenaran dan secara makna subtansi segala permainan yang berefek baik 

kepada seseorang adalah sebuah kebaikan. 

ي عُل ِمَهُ  .4 ِ مْيَ بعَْدَمَا عُل ِمَهُ فقََدْ كَفَرَ الََّّ  مَنْ ترََكَ الرَّ

Penggalan matan tersebut merupakan peringatan kepada setiap orang untuk 

tidak melupakan keterampilan memanah yang telah dipelajari bahkan ketika ada 

yang melupakannya disebut sebagai pengingkar terhadap ilmu. Secara faktual, 

seringkali manusia belajar suatu hal namun mereka juga disibukkan dengan urusan 

lainnya. Sehingga membuatnya lalai terhadap apa yang telah ia pelajari.46 Maka 

maksud kalimat tersebut adalah konsistensi atau istiqamah terhadap sebuah 

kebaikan. 

Terdapat berbagai hadis Nabi saw. yang menganjurkan untuk melakukan 

aktivitas fisik seperti memanah, berkuda, dan berenang. Bahkan anjuran tersebut 

diarahkan kepada keturunan sejak masih kecil, seperti hadis yang diriwayatkan oleh 

Abī Rāfi‘ berikut: 

مْ؟ قاَلَ: " نعََمْ، حَ  ناَ علَيََِْ قُّ الوَْلَِ عَنْ أبَِِ رَافِعٍ، قاَلَ: قُلْتُ: يََ رَسُولَ اِلله، أَلِلوَْلَِ علَيَْنَا حَقٌّ كَحَق ِ

باا  بهَُ طَي ِ مْيَ، وَأنَْ يؤَُد ِ بَاحَةَ وَالرَّ  47علَََّ الوَْالِِ أَنْ يعَُل ِمَهُ الكِْتَابةََ وَالس  ِ

Artinya; 

Dari Abi Rafi', dia bertanya,"Ya Rasulullah, apadaha ada kewajiban atas kita 
terhadap anak kita, sebagaimana kewajiban anak kepada kita?". Rasulullah 
SAW menjawab,"Ya, hak anak atas ayahnya adalah diajarkan membaca, 
berenang dan memanah serta adab yang baik”. 

Hadis tersebut secara umum menggambarkan tradisi bangsa Arab (Arab 

pra-Islam) yang dilakukan secara terus-menerus dan dianggap tidak bertolak 

 
46 Yusuf Qarḍawi, Fikih Jihad, Terj. Irfan Maulana Hakim, Arif Munandar Riswanto, 

Saifuddin, Irwan Kurniawan, Aedi Rahman Saleh (Bandung: Mizan, 2010), h. 439-446. 
47 Abū Bakr al-Baihāqī, Syu‘bu al-Īmān, Juz 11, (Cet.I;Riyāḍ:Maktabah al-Rusyd, 2003), 

h. 136. 
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belakang dengan agama, bahkan menjadi pemantik dalam membangkitkan 

semangat dakwah. 

Bangsa Arab di masa silam telah menerapkan tradisi-tradisi yang 

menunjukkan kegiatan olahraga ketika dikontekskan dimasa sekarang. Olahraga 

tersebut bersifat ketangkasan dan didominasi dengan kegiatan memanah, berkuda, 

dan bermain pedang. Pada masa itu, ketangguhan seseorang sangat dibutuhkan 

dalam peperangan melawan musuh, maka untuk mendapatkan penilaian tangguh 

tersebut seseorang harus memiliki keahlian dan tangkas secara fisik baik bermain 

kuda, pedang ataupun memanah. Orang-orang yang dianggap lihai dalam bermain 

kuda, pedang dan memanah akan direkrut sebagai prajurit perang.48 

Adapun maksud seruan Nabi saw. untuk mengajarkan anak berenang 

padahal secara georgrafis negara Arab merupakan daratan tandus pada saat itu 

adalah sebuah upaya untuk mengantisipasi kondisi yang akan dihadapi keturunan 

dimasa yang akan datang sehingga ia bisa menyesuaikan kehidupannya dengan 

kondisi zaman mereka hidup. 

Hadis lainnya yang menunjukkan bahwa kegiatan ketangkasan tersebut 

adalah kunci suatu kekuatan seperti dalam hadis riwayat Uqbah bin Amir berikut: 

رُو بْنُ الحَْارِثِ، عَنْ أبَِِ علَِي ٍ ثمَُامَ  نِّ عَْْ نَا ابْنُ وَهْبٍ، أخَْبََِ ثنََا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ، أَخْبََِ ةَ بْنِ  حَدَّ

َ وَهُوَ علَََّ  عْتُ رَسُولَ اِلله صَلََّّ اُلله علَيَْهِ وَسَلََّّ عَ عُقْبَةَ بْنَ عاَمِرٍ، يقَُولُ: سَِ َّهُ سَِ ، أنَ ٍ ،   شُفيَ  الْمِنْبَِِ

ةٍ{ ]الأأنفال:   تطََعْتُُْ مِنْ قوَُّ وا لهَُمْ مَا اس ْ مْيُ، 60يقَُولُ: " }وَأعَِدُّ ةَ الرَّ نَّ الْقُوَّ
ِ
مْيُ، ألَََّ ا ةَ الرَّ نَّ الْقُوَّ

ِ
[، ألَََّ ا

مْيُ  ةَ الرَّ نَّ الْقُوَّ
ِ
 49ألَََّ ا

 

 
48 Khamdan, dkk. Studi Hadis: Teori dan Metodologi (kritik terhadap hadis-hadis 

pendidikan), (Yogyakarta:Idea Press, 2012), h. 241. 
49 Abū al-Ḥusain, Muslim bin al-Ḥajjāj al-Qusyairī al-Naisābūrī, Al-Musnad al-Ṣaḥīh al-

Mukhtaṣar bin Naql al-‘Adl ‘an al-‘Adl ilā Rasūlillah SAW = Ṣaḥīḥ Muslim, Juz 3, h. 1522. 
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Artinya; 

Telah menceritakan kepada kami  Harun bin Ma'ruf  telah mengabarkan 
kepada kami Ibnu Wahb telah mengabarkan kepadaku Amru bin Al Harits  
dari  Abu Ali Tsumamah bin  Syufayi  bahwa dia mendengar   ' Uqbah bin 
'Amir  berkata: "Saya pernah mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa 
sallam menyampaikan ketika beliau di atas mimbar: '(Dan siapkanlah untuk 
menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi)     ' (Qs. Al 
Anfaal: 60), ketahuilah sesungguhnya kekuatan itu adalah melempar, 
ketahuilah sesungguhnya kekuatan itu adalah melempar, ketahuilah 
sesungguhnya kekuatan itu adalah melempar ". 

Hadis tersebut menjelaskan QS. al-Anfal/8:60: 

ِ وعََدُوهكُمۡ وَ  بَِاطِ ٱلَۡۡيۡلِ ترُۡهِبُونَ بهِۦِ عَدُوه ٱللَّه ةٖ وَمنِ ر  نِ قُوه ا ٱسۡتَطَعۡتُم م  واْ لهَُم مه عِدُّ
َ
ءَاخَريِنَ منِ  وَأ

ِ يوُفَه إلَِۡۡكُ  ءٖ فِِ سَبيِلِ ٱللَّه ُ يَعۡلَمُهُمۡۚۡ وَمَا تنُفقُِواْ منِ شَۡ نتُمۡ لََ تُظۡلَمُونَ  دُونهِِمۡ لََ تَعۡلَمُونَهُمُ ٱللَّه
َ
 مۡ وَأ

Terjemahnya; 

Dan persiapkanlah dengan segala kemampuan untuk menghadapi mereka 
dengan kekuatan yang kamu miliki dan dari pasukan berkuda yang dapat 
menggentarkan musuh Allah, musuhmu dan orang-orang selain mereka 
yang kamu tidak mengetahuinya; tetapi Allah mengetahuinya.50 

Hadis riwayat Uqbah bin Amir tersebut merupakan penafsiran dari (QS. al-

Anfal:60) dan memiliki keterkaitan dengan hadis dalam penelitian ini. Al-Qurtubi 

menjelaskan bahwa hadis tersebut hanya menjelaskan tentang kekuatan menembak 

atau memanah karena tingkat keampuhannya lebih besar dibanding senjata lainnya 

dalam melawan musuh. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan harusnya 

mempersiapkan perbekalan dalam peperangan lainnya.51 Dalam kitab  Subul al-

Salām menjelaskan bahwa hadis tersebut merupakan contoh kongkrit yang 

diberikan oleh Nabi saw. bahwa kunci kekuatan saat berperang adalah memanah. 

Karena dizaman Nabi saw. salah satu persenjataan berbahaya dalam peperangan 

pada saat itu adalah memanah.52 

 
50 Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur’an Kemenag RI, al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 254. 
51 Aḥmad bin ‘Alī bin Ḥajar Abū al-Faḍl al-Asqalānī, Fatḥ al-Bārī Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, 

Juz 6, (Beirūt:Dār al-Ma‘rifah, 1379 H), h. 91. 
52 Muḥammad bin Ismā‘īl bin Ṣalāḥ bin Muḥammad al-Ḥasanī, Subul al-Salām, Juz 2, 

(t.t:Dār al-Ḥadīṡ, t.th), h. 504. 



186 
 

 
 

Penjelasan di atas merupakan visualisasi dari maksud hadis tentang 

memanah, berkuda, dan berenang yang menunjukkan perintah untuk berlatih dan 

menggerakkan tubuh agar dapat menciptakan insan yang kuat atau sehat secara fisik 

dan psikologi. Maka hadis tersebut mengajarkan untuk mempersiapkan kekuatan 

umat Islam bukan hanya sekedar kuantitas saja melainkan juga kualitas secara fisik 

dan intelektual sehingga mampu bersaing dengan perkembangan zaman. Kekuatan 

umat Islam tersebut dapat dilihat dalam sebuah hadis  

، خَيٌْْ وَأَحَبُّ   : »الْمُؤْمِنُ الْقوَِيُّ َ لََ اِلله عَنْ أبَِِ هُرَيْرَةَ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اِلله صَلََّّ اُلله علَيَْهِ وَسَلََّّ
ِ
ا

نْ 
ِ
تَعِنْ بَِلِله وَلََّ تعَْجَزْ، وَا عِيفِ، وَفِِ كُ ٍ خَيٌْْ احْرصِْ علَََّ مَا ينَْفَعُكَ، وَاس ْ  أصََابكََ  مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّ

نَّ لوَْ تَ 
ِ
ءٌ، فلََا تقَُلْ لوَْ أنَّ ِ فعََلْتُ كََنَ كَذَا وَكَذَا، وَلكَِنْ قلُْ قدََرُ اِلله وَمَا شَاءَ فعََلَ، فاَ فْتحَُ عََْلَ شَيْ

يْطَانِ«.   53الش َّ

Artinya; 

Dari  Abu Hurairah  dia berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam 
bersabda: 'Orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh 
Allah  

Ulama-ulama klasik menjelaskan hadis-hadis di atas dengan berbagai 

komentar. Imam al-Nawawi menjelaskan bahwa hadis-hadis tentang memanah 

tersebut berbicara tentang ketangkasan dalam menembak dan keahlian militer, 

demikian juga anjuran tersebut diharapkan dilandasi karena niat jihad di jalan Allah 

swt. maksud hadis ini adalah perintah untuk konsisten dalam latihan dan 

mempersiapkan diri untuk berperang serta anjuran untuk melakukan olahraga atau 

aktivitas fisik.54 Al-Qari menjelaskan dalam kitabnya Mirqah al-Mafātih Syarḥ 

Misykāh al-Maṣābiḥ bahwa kalimat ارْمُوا وَارْكبَُوا (memanah dan berkuda) bermakna 

 
53Abū al-Ḥusain, Muslim bin al-Ḥajjāj al-Qusyairī al-Naisābūrī, Al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-

Mukhtaṣar bin Naql al-‘Adl ‘an al-‘Adl ilā Rasūlillah SAW = Ṣaḥīḥ Muslim, Juz IV, (Bairūt: Dār 

Iḥyā’ al-Turāṡ al-‘Arabī, t.th.), h. 2052. 
54 Abū Zakariyyā Maḥyu al-Dīn Yaḥyā bin Syarf al-Nawāwī, al-Minhāj Syarḥ Ṣaḥīḥ 

Muslim bin al-Ḥajjāj, Juz 13, (Cet.II;Beirūt: Dār Ihyā’ al-Turaṡ al-‘Arabī, 1392 H), h. 64. 
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agar tidak membatasi diri hanya pada keahlian memanah dengan jalan kaki, namun 

perlu menguasai juga dengan sambil menunggangi kuda.55 

Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh ulama tersebut maka jelas bahwa 

hadis-hadis tentang memanah dan berkuda tersebut muncul dalam konteks kondisi 

peperangan. Para ulama pun menyadari bahwa hadis ini sangat berkaitan dengan 

konteks perang pada masa Nabi Muhammad saw., sahabat-sahabat beliau sangat 

ditekankan untuk selalu melatih dirinya untuk ketangkasan dalam hal memanah dan 

berkuda. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam al-Nawawi bahwa hadis tersebut 

juga bermakna anjuran olahraga. Maka secara subtansi hadis-hadis diatas 

menunjukkan perintah untuk melakukan aktivitas fisik yang akan menunjang 

kehidupan dimasa depan. Tujuan anjuran tersebut tidak lain adalah untuk 

menciptakan insan yang sehat dan kuat secara fisik sehingga melatih fisik atau 

badan akan berimplikasi baik dimasa depan demikian pula sebaliknya. 

Oleh karena itu, hadis tersebut dapat dikontekstualisasikan dalam konteks 

pembahasan dalam penelitian ini yaitu aktifitas fisik sebagai upaya pencegahan 

penyakit-penyakit dimasa depan. 

Olahraga diyakini dapat membakar kalori sesuatu kadar kebutuhan olahraga 

yang dilakukan. Ketika melakukan olahraga, terjadi kontraksi terhadap otot tubuh 

dan proses tersebut memerlukan energi. Energi yang digunakan pertama kali adalah 

dari cadangan gula dan makanan yang telah dikonsumsi. Setelah menggunakan 

cadangan gula atau makanan tersebut, selanjutnya menggunakan cadangan lemak 

untuk diubah menjadi energi.56 Sehingga secara otomatis kegiatan olahraga akan 

mencegah seseorang dari penyakit diabetes dan obesitas. Selain itu olahraga dapat 

 
55 Abū al-Ḥasan Nūr al-Dīn al-Malālharwi al-Qārī, Marqāh al-Mafātīḥ Syarḥ Misykāh al-

Muṣābīḥ, juz 6, (Cet.I; Beirūt: Dār al-Fikr, 2002), h. 2502. 
56 Bessy Sitorus Pane, “Peranan Olahraga dalam Meningkatkan Kesehatan”. Jurnal 

Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol 21 No 79 (2015); h. 1-4. 

DOI: https://doi.org/10.24114/jpkm.v21i 79.4646 (Diakses pada 1 Agustus 2023 – 23.09 Wita) 

https://doi.org/10.24114/jpkm.v21i%2079.4646
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memberikan kebugaran, meningkatkan fungsi jantung, paru-paru dan otot, serta 

memperlambat proses penuaan. Apabila proses penuaan dalam sel-sel tubuh 

berjalan lambat, maka akan berimplikasi pada Kesehatan pada alat-alat vital 

tubuh.57 

Berdasarkan uraian penjelasan hadis di atas, dapat diketahui bahwa aktifitas 

fisik atau olahraga pada dasarnya telah dilakukan bahkan dianjurkan oleh Nabi 

saw., fungsi anjuran tersebut secara umum untuk menciptakan pribadi setiap 

manusia yang kuat secara fisik dan mental, serta pada hadis tersebut selalu 

meganjurkan untuk latihan memanah, berkuda dan berenang yang menunjukkan 

makna agar tubuh seseorang tidak kaku dalam menghadapi kondisi dimasa yang 

akan datang.  

4. Hadis pencegahan penyakit non medis 

Penyakit non medis pada dasarnya memiliki berbagai jenis, seperti penyakit 

‘ain, ketindihan, perasaan was-was dan lainnya. Namun peneliti dalam hal ini 

menggunakan satu sampel hadis yakni kondisi yang dialami Rasulullah saw. yang 

menunjukkan ciri-ciri kemunculan penyakit non medis tersebut sebagai upaya 

legitimasi bahwa penyakit tersebut benar-benar ada karena pernah dialami langsung 

oleh Nabi saw. Kejadian yang dialami beliau bukan menjadi alasan untuk 

menjatuhkan posisi Nabi saw. sebagai sosok yang telah terjaga dari ragam 

ancaman-ancaman setan, namun menjadi bukti dari ayat-Nya bahwa Rasulullah pun 

diberbagai kondisi memiliki kesamaan sebagai manusia biasa yang tidak terlepas 

dari gangguan-gangguan gaib. 

Adapun hadis yang menjadi objek penelitian kandungan matan peneliti 

terdapat dalam kitab Ṣaḥīḥ Bukhārī, berikut teks hadisnya: 

 
57 Anies, Penyakit Degeneratif; Mencegah & Mengatasi Penyakit Degeneratif dengan 

Perilaku & Pola Hidup Modern yang Sehat, (Cet.I;Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2018), h. 16.  
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ُ عَنْهاَ، قَ  نَا عِيسََ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أبَِيهِ، عَنْ عاَئشَِةَ رَضَِِ اللََّّ بْرَاهِيُم بْنُ مُوسََ، أَخْبََِ
ِ
ثنََا ا التَْ: حَدَّ

عَهُ وَوَعاَهُ عَنْ  َّهُ سَِ لََِّ هِشَامٌ أنَ ِ
، وَقاَلَ اللَّيْثُ: كتََبَ ا َ رَ النَّبُِِّ صَلََّّ اُلله علَيَْهِ وَسَلََّّ  أبَِيهِ، عَنْ سُِْ

 ْ َّهُ يفَْعَلُ الشََّّ ليَْهِ أنَ
ِ
، حَتََّّ كََنَ يَُُيَّلُ ا َ رَ النَّبُِِّ صَلََّّ اُلله علَيَْهِ وَسَلََّّ ،  عاَئشِةَ قاَلتَْ: سُِْ ءَ وَمَا يفَْعَلَُُ

َ أَفْتَانِّ فِ  يماَ فِيهِ شِفَائِِ، أَتَانِّ رَجُلَانِ:  حَتََّّ كََنَ ذَاتَ يوَْمٍ دَعاَ وَدَعاَ، ثُمَّ قاَلَ: " أَشَعَرْتِ أَنَّ اللََّّ

جُلِ؟ قاَلَ: مَ  ، فقَاَلَ أَحَدُهَُُا لِلْ خَرِ مَا وَجَعُ الرَّ طْبُوبٌ،  فقََعَدَ أَحَدُهَُُا عِنْدَ رَأْسِي وَالأ خَرُ عِنْدَ رِجْلَيَّ

 مُشُطٍ وَمُشَاقةٍَ وَجُف ِ طَلْعَةٍ ذَكَرٍ، قاَلَ: وَمَنْ طَبَّهُ؟ قاَلَ لبَِيدُ بْنُ الَأعْصَمِ، قاَلَ: فِيماَ ذَا، قاَلَ: فِِ 

، ثُمَّ رَجَعَ  َ ليََْاَ النَّبُِِّ صَلََّّ اُلله علَيَْهِ وَسَلََّّ ِ
 فقََالَ لِعَائشَِةَ  قاَلَ فأَيَنَْ هُوَ؟ قاَلَ: فِِ بِئْرِ ذَرْوَانَ " فخََرَجَ ا

يَاطِيِْ« فقَُ  َّهُ رُءُوسُ الش َّ لهَُا كَََن ،  حِيَْ رَجَعَ: »نَخْ ُ ا أَنَا فقََدْ شَفَانِّ اللََّّ تَخْرَجْتَهُ؟ فقََالَ: »لََّ، أَمَّ لْتُ اس ْ

ا« ثُمَّ دُفِنتَِ البِئْرُ   وَخَشِيتُ أَنْ يثُِيَْ ذَلََِ علَََّ النَّاسِ شًَّْ
Artinya; 

Telah bercerita kepada kami  Ibrahim bin Musa  telah mengabarkan kepada 
kami   ' Isa  dari  Hisyam  dari  bapaknya  dari   ' Aisyah Radliallahu 'anha  
berkata  :Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam telah disihir. Dan berkata Al 
Laits: Hisyam menulis surat kepadaku bahwa dia mendengarnya, dia 
anggap dari  bapaknya  dari 'Aisyah berkata : Nabi shallallahu 'alaihi wa 
sallam telah disihir hingga terbayang oleh beliau seolah-olah berbuat 
sesuatu padahal tidak. Hingga pada suatu hari Beliau memanggil-manggil 
kemudian berkata: "Apakah kamu menyadari bahwa Allah telah 
memutuskan tentang kesembuhanku?. Telah datang kepadaku dua orang, 
satu diantaranya duduk dekat kepalaku dan yang satu lagi duduk di dekat 
kakiku. Yang satu bertanya kepada yang lainnya: "Sakit apa orang ini?" 
Yang lain menjawab: "Kena sihir". Yang satu bertanya lagi: "Siapa yang 
menyihirnya?" Yang lain menjawab: "Labid bin Al A'sham". Yang satu 
bertanya lagi: "Dengan cara apa?" Dijawab: "Dengan cara melalui sisir, 
rambut yang rontok saat disisir dan putik kembang kurma jantan". Yang 
satu bertanya lagi: "Sekarang sihir itu diletakkan  dimana?" Yang lain 
menjawab: "Di sumur Dzarwan". Maka Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam 
pergi mendatangi tempat tersebut kemudian kembali dan berkata kepada 
'Aisyah setelah kembali: "Putik kurmanya bagaikan kepala-kepala setan". 
Aku bertanya: "Apakah telah anda keluarkan?" Beliau berkata: "Tidak, 
karena Allah telah menyembuhkan aku. Namun aku khawatir bekasnya itu 
dapat mempengaruhi manusia maka sumur itu aku timbun ". 

Kalimat  َََّّرَ النَّبُِِّ صَلََّّ اُلله علَيَْهِ وَسَل  yang diungkapkan oleh ‘Āisyah tersebut سُِْ

menjelaskan bahwa Nabi saw. telah disihir bahkan disebutkan dalam kitab Syarḥ 

al-Qasṭalānī bahwa beliau mengalami hal tersebut cukup lama. Indikasi kondisi 

Nabi saw. ditandai dengan ungkapan “hingga terbayang oleh beliau seolah-olah 
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berbuat sesuatu padahal tidak”. Dijelaskan bahwa contoh kondisi Nabi saw. adalah 

ketika ia merasa mendatangi istri-istrinya padahal tidak.58 

Kata  َر  atau sihir berasal dari kata saḥara-yashuru-sahran dengan bentuk سُِْ

jamak asāhir yang bermakna tipu daya, kata sihir memiliki arti memalingkan 

sesuatu dari esensinya kepada selainnya, seperti seseorang merihat kebatilan dalam 

gambaran kebaikan.59 Menurut Ibnu Faris, sihir adalah mengambarkan kebatilan 

dalam gambaran kebenaran.60 Sedangkan dalam kitab al-Mu‘jam al-Wasīṭ 

menjelaskan bahwa sihir merupakan sesuatu yang memakai cara lembut dan 

halus.61 

Quraish Shihab menjelaskan bahwa kata sihir berasal dari kata dalam bahasa 

Arab yakni sahar yakni akhir waktu malam dan awal terbitnya fajar. Pada waktu 

tersebut tercampur antara kondisi gelap dan terang sehingga setiap sesuatu tidak 

jelas dalam penglihatan mata. Hal tersebutlah disebut dengan sihir yakni kondisi 

seseorang yang membayangkan sesuatu padahal tidak demikian atau belum tentu 

seperti itu nyatanya.62 

Pada lafal versi riwayat lainnya, ada pula yang menyebutkannya dengan 

kata  َّطُب. Menurut Ibnu Faris kata tersebut berasal dari kata bahasa Arab Ṭabba 

yang menunjukkan dua makna, pertama adalah keahlian disuatu hal, kedua adalah 

keahlian dalam persoalan benda langit.63 

Kedua kata tersebut pada dasarnya memiliki makna yang sama yakni 

merujuk kepada kata sihir. Karena sihir merupakan suatu kesesatan yang dilakukan 

 
58 Aḥmad bin Muḥammad bin Abī Bakr bin ‘Abdil Malik al-Qasṭalānī, Irsyād al-Sārī li 

Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Juz 5, (Cet.IIV;Misr: al-Maṭba‘ah al-Kubrā al-Amiriyyah, 1323 H), h. 290. 
59 Jamāl al-Dīn Ibnu Manzūr al-Anṣārī, Lisān al-‘Arab, Juz 4, h. 348. 
60 Ahmad bin Fāris bin Zakariyā’, Mu’jam Maqāyis al-Lugah, Juz 3, h. 138. 
61 Ibrāhīm Muṣṭafā dkk, al-Mu‘jam al-Wasīṭ, Juz 1, h. 419. 
62 M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah, (Cet.V;Ciputat:Lentera Hati, 2012), h. 333. 
63 Ahmad bin Fāris bin Zakariyā’, Mu’jam Maqāyis al-Lugah, Juz 3, h. 407. 
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oleh seseorang yang memiliki keahlian dalam suatu hal dan bekerja sama dengan 

jin sehingga dapat mengirimkan petaka buruk kepada seseorang dengan ilmu 

tersebut baik kepada fisik ataupun psikisnya. 

Adapun ungkapan “Telah datang kepadaku dua orang, satu diantaranya 

duduk dekat kepalaku dan yang satu lagi duduk di dekat kakiku”, orang yang 

dimaksud disini menurut al-Ṭabrani adalah malaikat jibril dan mikail. Malaikat 

yang duduk didekat kepada Nabi adalah Jibril dan yang duduk didekat kakinya 

adalah Mikail.64 Adapun ungkapan “Apakah kamu menyadari bahwa Allah telah 

memutuskan tentang kesembuhanku?” maksudnya adalah dengan datangnya kedua 

orang tersebut kepada Nabi saw. menyebabkan berita kesembuhan dari Allah swt. 

Kemudian kedua malaikat tersebut menjelaskan kepada Nabi saw. sebab kondisi 

halusinasi atau tersihirnya tersebut karena adanya seseorang dari kalangan Yahudi 

yang menyihirnya melalui media rambut yang rontok saat disisir dan putik kembang 

kurma jantan. Setelah Rasulullah mencari media sihir tersebut di sumur Dzarwan 

beliau melihat putik kurma tersebut seperti kepala-kepala setan. 

Uraian di atas secara subtansi memberikan pelajaran untuk berhati-hati 

menyimban rambut yang rontok akibat sisiran karena dapat menjadi media sihir 

oleh orang-orang tertentu. Walaupun demikian media sihir tidak hanya terbatas 

pada rambut. Terdapat berbagai media yang dapat menjadi objek kiriman sihir 

kepada seseorang sehingga perlu dihindari. 

Salah satu penyakit non medis lainnya dalam Islam sering disebut dengan 

penyakit ‘Ain, seperti sabda Nabi saw. dalam sebuah hadis riwayat Ibnu ‘Abbas 

berikut: 

 
64 Aḥmad bin Muḥammad bin Abī Bakr bin ‘Abdil Malik al-Qasṭalānī, Irsyād al-Sārī li 

Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Juz 5, h. 290. 
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اعِرِ، وَأحَْمَدُ بْنُ خِرَاشٍ،   اجُ بْنُ الشَّ ، وَحَجَّ ارِمِيُّ حْمَنِ الَّ ثنََا عَبْدُ اِلله بْنُ عَبْدِ الرَّ قاَلَ عَبْدُ اِلله:   -حَدَّ

نَا، وقاَلَ الْأ خَرَانِ:   ثنََا وُهَيْبٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُ   -أَخْبََِ بْرَاهِيَم، قاَلَ: حَدَّ
ِ
ثنََا مُسْلَُِّ بْنُ ا سٍ، عَنْ أبَِيهِ،  حَدَّ

ءٌ سَابقََ الْ  ، وَلوَْ كََنَ شَيْ َ قاَلَ: »العَْيُْْ حَقٌّ قَدَرَ  عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِِ ِ صَلََّّ اُلله علَيَْهِ وَسَلََّّ

تُغْسِلتُُْْ فاَغسِْلوُا« ذَا اس ْ
ِ
، وَا بَقَتْهُ الْعَيُْْ 65َس َ

Artinya; 

Telah menceritakan kepada kami'  Abdullah bin 'Abdur Rahman Ad Darimi  
dan  Hajjaj bin Asy Sya'ir  serta  Ahmad bin Khirasy  .Berkata'  Abdullah  :Telah 
mengabarkan kepada kami. Dan yang lainnya berkata: Telah menceritakan 
kepada kami  Muslim bin Ibrahim  dia berkata: Telah menceritakan kepada 
kami  Wuhaib  dari  Ibnu Thawus  dari  Bapaknya  dari  Ibnu 'Abbas  dari Nabi 
shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Penyakit yang timbul dari pengaruh 
jahat pandangan mata memang ada. Seandainya ada yang dapat mendahului 
qadar, tentulah itu pengaruh pandangan mata. Karena itu apabila kamu 
disuruh mandi, maka mandilah "! 

Ibnu Hajar menjelaskan bahwa penyakit ‘ain adalah hal yang benar adanya 

dan tidak diingkari. Ia juga memaparkan bahwa penyakit tersebut muncul akibat 

pandangan seseorang kepada orang lain yang melibatkan kedengkian buruk 

sehingga mendatangkan kemudharatan bagi yang dipandang. Ibnu Hajar juga 

menjelaskan cara penyakit ‘ain bereaksi dari jarak jauh sehingga menimbulkan 

kemudharatan bagi yang dipandang. Sebagian pelaku ‘ain mengatakan, “Apabila 

saya memandang sesuatu yang membuatku takjub, maka saya akan merasakan 

hawa panas dari mataku”. Sebagaimana perempuan haid yang meletakkan 

tangannya di atas gelas susu lalu air susu itu menjadi basi. Begitu juga orang sehat 

melihat orang penyakit mata, maka ia akan tertular. Hal yang sama terjadi ketika 

dua orang dan salah satunya menguap, maka orang yang lainnya akan ikut 

menguap.66 

 
65 Abū al-Ḥusain, Muslim bin al-Ḥajjāj al-Qusyairī al-Naisabūrī, Al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-

Mukhtaṣar bin Naql al-‘Adl ‘an al-‘Adl ilā Rasūlillah SAW = Ṣaḥīḥ Muslim, Juz 4, h. 1719. 
66 Aḥmad bin ‘Alī bin Ḥajar Abū al-Fadl al-Asqalānī, Fatḥ al-Bārī Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, 

Juz 10, (Beirūt:Dār al-Ma‘rifah, 1379 H), h. 203-205. 
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Lanjut Ibnu Hajar menjelaskan bahwa penyakit ‘ain bisa membunuh atau 

mempengaruhi seseorang walaupun tidak disertai perasaan takjub.67 Pandangan lain 

oleh sebagian ulama mengatakan bahwa maksud “Seandainya ada yang dapat 

mendahului qadar”  adalah penyakit tersebut akan mempengaruhi kondisi seseorang 

apabila ia telah ditakdirkan oleh Allah swt untuk terjangkit. Hadis tersebut tidak 

bermakna berpaling dari takdir, karena takdir adalah pengetahuan Allah yang tidak 

dapat dirubah. Namun kalimat tersebut bermakna penekanan adanya ‘ain yang 

perlu diwaspadai oleh setiap manusia.68 

Efek yang ditimbulkan oleh penyakit ‘ain bukan hanya secara mental 

seseorang saja, namun juga berpengaruh pada fisiknya, sebagaimana dalam sebuah 

riwayat Jabir bin Abdullah berikut. 

  ، يُّ ثنَِِ عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ الْعَم ِ عَ حَدَّ َّهُ سَِ ، أنَ بيَِْْ نِّ أَبوُ الزُّ ثنََا أبَوُ عاَصٍِِ، عَنِ ابْنِ جُرَيجٍْ، قاَلَ: وَأَخْبََِ حَدَّ

َ لِأ لِ حَزْمٍ فِِ رُقْيَةِ الْحَيَّةِ،   صَ النَّبُِِّ صَلََّّ اُلله علَيَْهِ وَسَلََّّ اءَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اِلله، يقَُولُ: رَخَّ وَقاَلَ لِأَسَْ

يْسٍ: »مَا لِِ أرََى أجَْسَامَ بنَِِ أخَِِ ضَارعِةَا تصُِيبَُُّمُ الحَْاجَةُ« قاَلتَْ: لََّ، وَلكَِنِ الْعَيُْْ تسَُّْعُِ  بِنتِْ عَُْ 

مْ، قاَلَ: »ارْقِيَِمْ« قاَلتَْ: فعََرَضْتُ علَيَْهِ، فقََالَ: »ارْقِيَِمْ«  ليََِْ
ِ
 69ا

Artinya; 

Telah menceritakan kepadaku'  Uqbah bin Mukram Al 'Ammi  :Telah 
menceritakan kepada kami  Abu 'Ashim  dari  Juraij  dia berkata: Dan telah 
mengabarkan kepadaku  Abu Az Zubair  bahwa dia mendengar  Jubair bin 
Abdullah  berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam memberikan 
keringanan bagi keluarga Hazm untuk meruqyah bekas gigitan ular. Dan 
beliau bertanya kepada 'Asma binti 'Umais: "Kelihatannya tubuh  anak 
saudaraku ini kurus kering. Apakah mereka kurang makan?" Asma' 
menjawab: "Tidak! akan tetapi mereka terkena penyakit 'ain (pengaruh 
pandangan mata)." Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Ruqyahlah 

 
67 Aḥmad bin ‘Alī bin Ḥajar Abū al-Fadl al-Asqalānī, Fatḥ al-Bārī Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, 

Juz 10, h. 203-205. 

 
68 Amelia Kemala Sari, Zailani, Usman, “Penyakit ‘Ain dari Perspektif Hadits dan 

Relevansinya dengan Media Sosial (Kajian Hadis Tematik)”, Jurnal An-Nur, Vol 10 No 2 (2021); 

h. 68-77. http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/Annur (Diakses pada 4 Agustus 2023 – 24.47 

Wita). 
69 Abū al-Ḥusain, Muslim bin al-Ḥajjāj al-Qusyairī al-Naisabūrī, Al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-

Mukhtaṣar bin Naql al-‘Adl ‘an al-‘Adl ilā Rasūlillah SAW = Ṣaḥīḥ Muslim, Juz 4, h. 1726. 

http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/Annur
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mereka!" Lalu aku meminta agar beliau meruqyah mereka. Tetapi beliau 
berkata: "Ruqyahlah mereka ". 

Hadis di atas terlihat bahwa efek dari penyakit ‘ain yang dialami oleh anak 

Asma binti Umais yaitu terjadinya kekurusan. Kondisi badan kurus tersebut bukan 

karena kurang makan, namun karena penyakit ain sehingga Nabi saw. 

menganjurkannya untuk diruqyah. 

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dipahami sebab munculnya penyakit 

‘ain adalah akibat pandangan takjub seseorang baik disertai kedengkian atau tidak 

kepada orang lain dan berefek buruk kepada orang yang dipandang tersebut. 

Penyakit ‘ain pada dasarnya tidak akan terjangkit oleh seseorang apabila bukan 

karena takdir Allah swt. atas orang-orang yang dikehendakinya. Hal tersebut 

sebagaimana dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Abbas berikut. 

اجِ، حَدَّ  بْنِ يزَيِدَ، أَنَّ قيَْسَ بْنَ الْحَجَّ ثنََا ابْنُ لهَيِعَةَ، عَنْ نَافِعِ  سَْْاقَ، حَدَّ
ِ
يََ بْنُ ا ثنََا يَحْ ثهَُ، أَنَّ  حَدَّ

، فَ  َ ثهَُ، قاَلَ: كُنْتُ رِدْفَ النَّبِِ ِ صَلََّّ اُلله علَيَْهِ وَسَلََّّ ثهَُ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، حَدَّ ا حَدَّ قَالَ لِِ: " يََ  حَنشَا

دْهُ  فظَْكَ، احْفظَِ اَلله تََِ ثكَُ حَدِيثاا، احْفظَِ اَلله يَحْ ِ نّ ِ مُحَد 
ِ
ذَا سَألَْتَ، فاَسْألَِ     غلُامُ، ا

ِ
تََُاهَكَ، ا

جَاءَتِ   فلَوَْ  الكُْتُبُ،  وَجَفَّتِ  الْأَقلْامُ،  رُفِعَتِ  فقََدْ  بَِلِله،  تَعِنْ  فاَس ْ تَعَنْتَ،  اس ْ ذَا 
ِ
وَا ةُ اَلله،  الْأُمَّ

ءٍ   بشََِّْ تضََُُّّكَ  أَنْ  أَرَادَتْ  وَلوَ  تطََاعَتْ،  اس ْ لمََا   ، يكَْتبُْهُ اُلله عَزَّ وَجَلَّ لَََ لمَْ  ءٍ  بشََِّْ لمَْ  ينَْفَعُونكََ 

تطََاعَتْ  ، مَا اس ْ 70َيكَْتبُْهُ اُلله لَََ
Artinya; 

Telah menceritakan kepada kami  Yahya bin Ishaq  telah menceritakan 
kepada kami  Ibnu Lahi'ah  dari  Nafi' bin Yazid  bahwa  Qais bin Al Hajjaj  
telah menceritakan kepadanya: bahwa  Hanasy  telah menceritakan 
kepadanya: bahwa  Ibnu Abbas  telah menceritakan kepadanya, ia berkata: 
Aku dibonceng Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, lalu beliau bersabda 
kepadaku: "Wahai anakku, aku akan menceritakan kepadamu satu hadits: 
Jagalah Allah niscaya Dia akan menjagamu, Jagalah Allah niscaya engkau 
mendapatiNya di hadapanmu. Jika engkau meminta maka mintalah kepada 
Allah, dan jika engkau memohon pertolongan maka mohonlah pertolongan 
kepada Allah. Pena telah diangkat dan lembaran-lembaran telah 
mengering. Maka, seandainya umat ini hendak memberi manfaat 
kepadamu dengan sesuatu yang tidak Allah 'azza wajalla tetapkan padamu, 
niscaya mereka tidak akan bisa. Dan seandainya mereka hendak 

 
70 Abū ‘Abdillah Aḥmad bin Ḥanbal, Al-Musnad, Juz 4, h. 487.. 
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mencelakakan dirimu, dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan padamu, 
niscaya mereka tidak akan bisa ". 

Hadis di atas ketika dikontekskan dalam pembahasan penyakit non medis 

ini dapat menjadi salah satu cara pencegahan penyakit yang ditimbulkan akibat sihir 

ataupun penyakit ‘ain yakni dengan tetap berpegang teguh kepada Allah swt. dan 

tidak menggantungkan sesuatu selainnya. Hamba yang selalu menjaga Allah swt. 

maka Allah akan menjaga hambanya, maksudnya adalah menjaga dari segala 

macam keburukan yang ditujukan padanya. 

Sihir dapat diklasifikasikan dalam beberapa jenis, yakni; sihir penyakit, sihir 

hayalan, sihir gangguan jiwa, sihir permusuhan atau pemisah, sihir mahabbah, sihir 

suara. Sesuai dengan konteks penelitian ini, sihir penyakit adalah efek yang 

ditimbulkan sihir yang nampak pada fisik seseorang yang terkena sihir.  

Kiriman sihir menjangkiti otak manusia, sedangkan otak adalah sentral 

pengendali utama dalam tubuh seseorang. Semua otak manusia akan memberikan 

isyarat-isyarat pada anggota tubuh. Bentuk sihir penyakit biasanya ditandai dengan 

tidak berfungsinya salah satu anggota tubuh tertentu tanpa sebab yang dapat 

terdeteksi oleh ilmu kedokteran seperti lumpuh pada anggota badan tertentu, sakit 

seperti ditusuk-tusuk, timbul luka atau benjolan secara tiba-tiba, kulit bernanah, 

gatal-gatal dalam jangka waktu lama. Jika seseorang terkena sihir sakit, itu berarti 

jin telah bersarang diotak, yakni dipusat salah satu indra, sesuai dengan permintaan 

si tukang sihir, baik di pendengaran, penglihatan, ataupun tangan dan kaki.71 

 Terdapat berbagai perbedaan pandangan terkait diterima dan ditolaknya hadis 

tentang tersihirnya Nabi saw. salah satunya adalah Hasbi Ash-Shiddieqy walaupun 

hadis tersebut diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, namun ia menolaknya dari 

 
71 Wahid Abdussalam Baly, Ilmu Sihir dan Penangkalnya, (Cet.I;Jakarta:Logis Wacana 

Ilmu, 1995), h. 114. 
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aspek matannya. Menurutnya hadis tersebut bertentangan dengan QS. al-

Furqan/25:8: 

لمُِونَ إنِ تتَهبعُِونَ إلَِه رجَُ  َٰ ۚۡ وَقاَلَ ٱلظه كُلُ مِنۡهَا
ۡ
وۡ تكَُونُ لَُِۥ جَنهةٞ يَأ

َ
وۡ يلُقََٰۡٓ إلَِۡهِۡ كَنٌز أ

َ
ا   أ سۡحُورا  لٗا مه

Terjemahnya; 

Atau (mengapa tidak) diturunkan kepadanya perbendaharaan, atau 
(mengapa tidak) ada kebun baginya, yang dia dapat makan dari (hasil) 
nya?" Dan orangorang yang zalim itu berkata: "Kamu sekalian tidak lain 
hanyalah mengikuti seorang lelaki yang kena sihir".72 

Menurutnya hadis tentang tersihirnya Nabi saw. dapat menjadikan 

legitimasi kebenaran dari ayat tuduhan kaum musyrikin di atas bahwa “beliau 

hanyalah seorang lelaki yang terkena sihir” sehingga ia tidak menerima hadis 

tersebut karena bertentangan dengan al-Qur’an.73 

Namun peneliti kurang sependapat dengan pandangan beliau tersebut 

karena Asbabunnuzul QS. al-Furqan/25:8 adalah terkait perintah Nabi saw. kepada 

Ali bin Abu Thalib untuk membuat jamuan makan dan megundang pada pemuka 

Quraisy pada jamuan tersebut. Ketika mereka berkumpul pada jamuan itu, Nabi pun 

duduk ditengah-tengah mereka kemudian membacakan al-Qur’an dan menyeru 

kepada mereka untuk bertauhid. Melihat apa yang dilakukan oleh Nabi saw. para 

kaum musyrik pun saling berbisik dan mengatakan bahwa ia (Rasulullah saw) 

hanya lelaki yang terkena sihir, sehingga akalnya rusak karena pengaruh sihir itu.74 

Oleh karena itu, pengaruh sihir yang dialami oleh Nabi saw. adalah hanya 

berdampak pada fisiknya dan tidak sama sekali berdampak pada akalnya. 

 
72 Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Kemenag RI, al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 

512. 
73 Hasbi Ash-Shieddiqy, 2002 Mutiara Hadits, (Jakarta:Bulan Bintang, 1975), h. 272. 
74 Uraian tersebut merupakan kesimpulan penulis dari beberapa pandangan mufassir 

terhadap QS. al-Furqan/25:8, seperti. Wahbah Az-Zuhaili, Tafsir al-Munir, terj. Abdul Hayyie al-

Kattani dkk (Jakarta:Gema Isnasi, 2013), h. 102. Ismail bin Amr Al-Quraisyi bin Katsir, Lubaabut 

tafsir min Ibnu Katsir, Terj. M. Abdul Ghoffar. E.M., Abdurrahim Muthi, Abu Ihsan Al-Atsari, 

(Bogor: Pustaka Imam Syafi‟i, 2004). Imam AsySyaukani, Tafsir Fathul Qadir, (Jakarta: Pustaka 

Azzam, tth), h. 590, dan M.Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, h. 485 
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Sedangkan dalam QS. al-Furqan/25:8 bermaksud tuduhan kepada Nabi bahwa ia 

telah terkena sihir dan berdampak pada akalnya untuk mengolok-olok Nabi saw. 

Maka secara kontekstual hadis tersebut berhubungan dengan hadis sihir 

penyakit karena yang dialami oleh Nabi saw. berdampak pada fisiknya yakni 

kondisi halusinasi bukan berdampak pada mental seperti kegilaan. 

Menurut Herman Utomo dan Silvie Utomo, penyakit terbaik atas empat 

macam, yaitu; 1. Penyakit medis, 2. Penyakit non medis, 3. Penyakit non medis 

menjadi medis, dan 4. Penyakit medis ditunggangi non medis. Pada jenis penyakit 

ke-tiga dan empat dalam pengalaman Herman Utomo dan Silvie pernah 

mendapatkan pasien yang setelah diperiksa ternyata ada unsur non medis dalam 

badannya, dan dari gangguan non medis inilah sehingga pasien tersebut menderita 

kanker. Lanjut Herman dan Silvie menjelaskan bahwa kondisi tersebut dapat terjadi 

dalam jangka waktu yang cukup lama yakni sekitar 5-10 tahun, karena adanya 

pengabaian terhadap gejala-gejala non medis sehingga secara bertahap berubah 

menjadi penyakit medis.75 

Dari uraian beberapa interpretasi di atas maka dapat dipahami secara 

subtansi bahwa penyakit non fisik dapat dicegah dengan melalui dua aspek. 

Pertama, aspek eksternal seseorang, maksudnya segala media yang dapat menjadi 

jalan untuk tukang sihir mengirimkan sihirnya perlu dijaga sebaik mungkin, jika 

dia merupaka kotoran maka sebaiknya tidak disimpan disembarangan tempat 

seperti rambut yang rontok akibat sisiran. Kedua, aspek internal seseorang, 

maksudnya salah satu sebab terjadinya penyakit non fisik seseorang adalah karena 

pandangan seseorang padanya (penyakit ain) baik disertai kedengkian ataupun 

tidak. Penyakit tersebut muncul akibat perasaan kagum seseorang seperti karena 

 
75 Herman Utomo dan Silvie Utomo, Penyakit Non Medis dan Penyembuhan Spiritual, 

(Jakarta:Kelompok Spiritual Universal, 2006). 



198 
 

 
 

keindahan parasnya. Sehingga dalam kehidupan modern hal tersebut perlu dihindari 

terutama ketika meng-upload foto dimedia sosial karena berpotensi besar akan 

menimbulkan penyakit ain. 

B. Tatbīq al-Ḥadīs 

1. Hadis tentang Manajemen Pikiran 

Manusia dalam kehidupan tidak dapat terlepas dari berbagai macam ujian 

yang silih berganti, ujian tersebut merupakan suatu ketetapan yang paten terjadi 

dalam kehidupan. Allah swt. berfirman dalam QS. al-Baqarah/2:155: 

 َٰ ِ ٱلصه ِ نفُسِ وَٱلثهمَرََٰتِِۗ وَبشََ 
َ
َٰلِ وَٱلۡۡ مۡوَ

َ
نَِ ٱلۡۡ نَِ ٱلَۡۡوفِۡ وَٱلُۡۡوعِ وَنَقۡصٖ م  ءٖ م   بِۡيِنَ   وَلَنَبۡلُوَنهكُم بشََِۡ

 

 

Terjemahnya; 

Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit 
ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan 
berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar.76 

Pada ayat lainnya QS. al-Mulk/67:2 Allah swt. berfirman: 

ۚۡ وهَُوَ ٱلۡعَزيِزُ ٱلۡغَفُورُ    حۡسَنُ عَمَلٗا
َ
يُّكُمۡ أ

َ
ةَ لَِۡبۡلُوَكُمۡ أ ِي خَلَقَ ٱلمَۡوۡتَ وَٱلَۡۡيَوَٰ  ٱلِه

Terjemahnya; 

Yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu, siapa di antara 
kamu yang lebih baik amalnya. Dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun 

Kedua ayat di atas secara jelas menggambarkan kondisi kehidupan manusia 

yang tidak bisa lepas dari berbagai macam ujian-ujian. Ujian-ujian tersebut seperti 

kematian, kemiskinan, ancaman, kecemasan, kebingungan dan lainnya. Bahkan 

kekayaan pun merupakan ujian bagi seseorang. Kondisi-kondisi seperti inilah yang 

akan menimbulkan kondisi stres atau gangguan psikis seseorang. 

 
76 Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Kemenag RI, al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 31. 
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Allah swt. selalu menganjurkan hamba-Nya untuk menghindari dan 

mengelola strass. Hal tersebut dapat ditemukan dalam QS. Ali Imran/3:139: 

ؤۡمِنيَِن   عۡلَوۡنَ إنِ كُنتُم مُّ
َ
نتُمُ ٱلۡۡ

َ
 وَلََ تهَِنُواْ وَلََ تَُۡزَنوُاْ وَأ

Terjemahnya; 

“Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah (pula) kamu bersedih hati, 
Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi (derajatnya), jika kamu 
orang-orang yang beriman”.77 

Ayat tersebut menunjukkan agar manusia tidak terlena dengan kelemahan 

dirinya serta kesedihan hatinya, karena pada dasarnya orang yang beriman memiliki 

posisi yang tinggi dan tidak menunjukkan ciri kelemahan dan kesedihan yang terus 

menerus ia derita. 

Hadis tentang manajemen pikiran dalam penelitian ini memuliki makna 

yang luas sehingga strategi manajemen pikiran diserahkan kepada setiap orang 

dengan menyesuaikan kondisinya masing-masing dengan batasan tidak mengarah 

kepada hal yang lebih buruk seperti mabuk dan narkotika sebagai sarana 

meminimalisir kondisi stres beberapa orang. 

Secara subtansi, hadis tersebut menurut peneliti dapat diterapkan dengan 

beberapa strategi, yakni sebagai berikut: 

1. Melusurkan niat 

Setiap kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dilandasi dengan berbagai 

macam motivasi. Motivasi tersebut menjadi penentu langkah yang perlu dilakukan 

dalam mencapainya dan bagaimana jika tujuan tersebut tidak tercapai. Islam dalam 

berbagai ajarannya selalu menuntun manusia agar membareng setiap kegiatan 

 
77 Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Kemenag RI, al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 90. 
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dengan niat ikhal karena Allah swt. dengan tujuan agar usaha tersebut bernilai 

tinggi disisi-Nya dan tetap tenang jika usaha tersebut tidak berhasil. 

Dalam psikoterapi Islam menjelaskan bahwa sikap ikhlas adalah suatu 

model yang dapat diterapkan dengan tujuan memperoleh mental sehat dan menjadi 

terapautik bagi gangguan kejiwaan, stres, depresi, frustasi dan traumatik serta 

kondisi buruk psikologi lainnya. Mental yang sehat timbul dari sikap ikhlas 

seseorang, karena kehiklasan dapat menutup jalan bagi kepentingan apapun 

sehingga tujuan aktivitas yang dilakukan hanya untuk mendapatkan ridha Allah 

swt. sehingga rasa kecewa dan penyesalan tidak akan dirasakan oleh individu yang 

ikhlas. 

Psikoterapi ikhlas dapat diterapkan dengan model motivasi dan pembiasaan. 

Psikoterapi ikhlas berfungsi untuk menekan stres oleh seseorang. Karena dalam 

penerapan psikoterapi ikhlas pada dasarnya setiap individi telah mengembangkan 

kecerdasan emosional dan spiritual dalam jiwa seseorang. Kecerdasan inilah yang 

mengendalikan nafsu (emosi) dan menumbuhkan sifat terpuji.78 

2. Sabar dan Shalat 

Dalam Islam, sabar merupakan kemampuan dalam berpegang teguh dan 

mengikuti ajaran agama atau menentang dorongan hawa nafsu. Kesabaran 

seseorang akan dapat mengambil keputusan tepat ketika menghadapi stresor yang 

ada. Allah swt. berfirman dalam QS. al-Baqarah/2:153. 

بِۡيِنَ   َٰ َ مَعَ ٱلصه ةِِۚ إنِه ٱللَّه لَوَٰ بِۡۡ وَٱلصه يِنَ ءَامَنُواْ ٱسۡتَعِينُواْ بٱِلصه هَا ٱلِه يُّ
َ
ٰٓأ  يَ

 

 
78 Kemala Fitri, Vivik Shofiah, Khairunnas Rajab, “Kajian Model Psikoterapi Ikhlas untuk 

Mencapai Kesehatan Mental”, Psikobuletin: Buletin Ilmiah Psikologi, Vol 4 No 1 (2023); h. 32-42. 

DOI : 10.24014/pib.v4i1.2111 (Diakses pada 8 Agustus 2023 – 17.07 Wita)0 
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Terjemahnya; 

“Hai orang-orang yang beriman, Jadikanlah sabar dan shalat sebagai 
penolongmu, Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar”79 

Oleh sebagian orang, sabar dipahami sebagai sikap pasif dalam bentuk 

pasrah tanpa berbuat apapun ketika menghadapi masalah, dan musibah. 

Pemahaman tersebut sangat keliru dalam ajaran Islam. Islam sangat menekankan 

usaha maksimal untuk mencapai tujuan dan kelangsungan hidup manusia sehingga 

sabar dapat diartikan sebagai tegar, berdiri kokoh, tidak putus asa saat menghadapi 

rintangan serta tetap maksimal dalam menemukan solusi dari masalah tersebut.80 

Setelah menerapkan kesabaran, selanjutnya menurut ayat QS. al-

Baqarah/2:153 tersebut menganjurkan untuk melaksanakan shalat. Shalat diakui 

mampu seseorang muslim untuk meredakan stres dan rasa takut. Sebagaimana 

dalam QS. al-Baqarah/2:239. Beberapa studi psikologis telah mendukung teori 

tersebut, McCullough misalnya yang menemukan bahwa ketika seorang muslim 

melaksanakan shalat dalam kondisi stres maka shalat ia dapat melihat mengubah 

haluan kondisi yang menyebabkan stresnya kearah positif sehingga terbukti ampuh 

dalam menenangkan fisik dan psikisnya.81 

3. Doa dan Dzikir 

Allah swt. secara tegas menyatakan dalam QS. al-Ra’d/13:28. 

ِ تَطۡمَئنُِّ ٱلقُۡلُوبُ    لََ بذِِكۡرِ ٱللَّه
َ
ِۗ أ يِنَ ءَامَنُواْ وَتَطۡمَئنُِّ قُلُوبُهُم بذِِكۡرِ ٱللَّه  ٱلِه

 

 
79 Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Kemenag RI, al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 

31. 
80 Ernadewita, “Sabar sebagai Terapi Kesehatan Mental”, Jurnal Kajian dan 

Pengembangan Umat, Vol 3 No 1 (2019); h. 45-65. 
81 Sarifuddin Al-Baqi & Abdah Munfaridatus Sholihah, “Manfaat Shalat untuk Kesehatan 

Mental: Sebuah Pendekatan Psikoreligi terhadap Pasien Muslim”, Qalamuna, Vol 11 No 1 (2019); 

h. 83-92. https://doi.org/10.5281/zenodo.3559226 (Diakses pada 8 Agustus 2023 – 18.03 Wita) 

https://doi.org/10.5281/zenodo.3559226
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Terjemahnya; 

“(yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka manjadi tenteram 
dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah-lah 
hati menjadi tenteram”.82 

Dzikir atau mengingat Allah swt. oleh ahli kesehatan telah menjadi salah 

satu alternatif dalam melakukan psikoterapi terhadap kesehatan mental seseorang, 

hal tersebut dijuluki dengan psikoterapi dzikir. Tujuannya adalah untuk 

memberikan ketenangan jiwa sehingga dapat meminimalisir ketakutan, kegelisahan 

serta kekhawatiran seseorang yang sedang berada dalam kondisi stres. Sehingga 

dengan menerapkan doa dan dzikir, seseorang dapat tercegah dari dampak-dampak 

karena kecemasannya seperti insomnia, mulut kering, gangguan seksual, sesak 

nafas dan lainnya.83 

Sedangkan doa yang dilakukan seseorang menandakan adanya sikap 

tawakkal serta berserah diri kepada Allah swt. sebagaimana kalimat pada hadis 

tersebut yang melarang untuk mengatakan “seandainya saya tidak begini dan 

begitu” menunjukkan anjuran menyerahkan segala urusan yang telah terjadi kepada 

takdir ketetapan-Nya. demikian pula dalam hadis tersebut menganjurkan agar selalu 

memohon kepada Allah swt. pertolongan dalam doa. 

4. Membersihkan penyakit-penyakit hati 

Hati yang dimaksud disini bermakna ruh, atau jiwa yang merupakan sentral 

tubuh manusia serta rentan terjangkiti dengan penyakit-penyakit hati seperti; Ujub, 

sombong, iri dengki, buruk sangka, tamak, riya’ dan sebagainya sehingga 

 
82 Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Kemenag RI, al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 

350. 
83 Aisyatin Kamila, “Psikoterapi Dzikir dalam Menangani Kecemasan”, Happiness, Vol 4 

No 1 (2020); h. 40-49. https://doi.org/10.30762/happiness.v4i1.363 (Diakses pada 9 Agustus 2023 

– 01.17 Wita). 

https://doi.org/10.30762/happiness.v4i1.363
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dijelaskan bahwa kondisi penyakit tersebut ketika tidak diobati secepatnya maka 

akan bertambah terus menerus (QS. al-Baqarah/2:10). 

Agama Islam meyakini bahwa penyakit-penyakit manusia muncul tidak 

hanya dari faktor eksternal saja, akan tetapi juga disebabkan faktor internal pribadi 

manusia. Terkadang individu manusia yang awalnya baik-baik saja, namun karena 

adanya perasaan atau jiwa yang misalnya selalu iri dengan pencapaian orang lain 

maka secara otomatis ia pun merasa tersaingin sehingga mempengaruhi kondisi 

psikologi seseorang dan mempengaruhi kesehatan fisiknya. 

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa dalam pandangan Islam 

terdapat teknik coping untuk menurunkan kondisi stres seseorang yakni dengan 

pendekatan meluruskan niat, sabar, shalat, dzikir, doa, dan mengobati penyakit hati. 

Adapun dalam pandangan lainnya dalam ilmu kesehatan mental terdapat beberapa 

cara dalam menghadapi stres, yakni:84 

1. Cognitive Restructuring, yaitu mengubah pola berpikir dari negatif 

menjadi positif. Hal tersebut dapat dilakukan dengan membiasakannya. 

2. Journal writing, yakni menuangkan isi pikiran dan perasaan dalam 

bentuk jurnal atau gambar. 

3. Time management, yakni memanajemen waktu secara efektif untuk 

memimalisir stres karena tekanan waktu. 

4. Relaxation technique, yakni mengembalikan kondisi tubuh pada 

homeostatis, yakni ketenangan sebelum ada stressor. Seperti yoga, 

meditasi dan bernafas diphragmatic. 

 
84 Susatyo Yuwono, “Mengelola Stress dalam Perspektif Islam dan Psikologi”, Psycho 

Idea, Vol 8 No 2 (2010); h. 14-26. DOI: 10.30595/psychoidea.v8i2.231 (Diakses pada 9 Agustus 

2023 01.43 Wita) 

http://dx.doi.org/10.30595/psychoidea.v8i2.231
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Uraian di atas menunjukkan beberapa pola yang dapat dilakukan dalam 

memanajemen pikiran dari ragam masalah-masalah kehidupan. Dari penjelasan 

tersebut peneliti menyimpulkan bahwa terdapa dua metode secara umum dalam 

memanajemen pikiran yakni; 1. Meningkatkan kecerdasan spiritualitas, 2. 

Melakukan pengalihan. 

2. Hadis tentang Mengatur Pola Makan 

Makan dan minum adalah salah satu kebutuhan pokok manusia untuk 

bertahan hidup dan memberikan energi agar tubuh dapat tetap menjalani setiap 

aktivitas sehari-hari. Namun, asupan makanan atau minuman berlebihan jurstru 

akan menyebabkan kondisi buruk pada fisik seseorang dikemudian hari. Oleh 

karena itu, agama Islam mengajarkan untuk tidak berlebihan dalam segala sesuatu 

sebagaimana dalam QS. al-A‘raf/7:31. 

Oleh karena itu, dalam aspek makanan dan minuman sebagai sumber energi 

manusia, maka hadis dalam penelitian ini memberikan batasan-batasan dalam 

mengkonsumsinya. Secara subtansi, hadis tersebut dapat diimplementasikan pada 

beberapa hal, yakni sebagai berikut: 

b. Mengkonsumsi makanan yang halal dan ṭayyib 

Islam mengajarkan dalam memilih makanan yang akan dikonsumsi agar 

tersaring atas 2 aspek, yakni dari segi kehalalannya dan baiknya. Adapun makanan 

haram terbagi atas dua hal, yakni: pertama, berdasarkan sumbernya, yakni sumber 

makanan tersebut jelas dari hasil usaha sendiri bukan dari hasil mencuri atau 

rampasan dan menipu; kedua adalah dari aspek zatnya, beberapa kategori makanan 

telah dijelaskan dalam al-Qur’an sebagaimana dalam QS. al-Maidah/5:53 yakni 

babi, bangkai, darah, dan (daging) hewan yang disembelih bukan atas (nama) Allah, 
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yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang 

buas, kecuali yang sempat disembelih. 

Adapun makanan halal dan baik (ṭayyib) adalah dua unsur yang tidak dapat 

dipisahkan dan harus diamalkan secara beriringan. Sebagaimana pada pembahasan 

sebelumnya bahwa makanan yang sudah dipastikan halal belum tentu baik untuk 

seseorang. Oleh M. Quraish Shihab memberikan penjelasan makanan ṭayyib 

sebagai makanan yang proporsional dan menyesuaikan kebutuhan gizi seseorang. 

Misalnya seseorang yang sedang hamil membutuhkan makanan yang dapat 

memberikan kesehatan atau gizi pada dirinya dan bayinya. 

Berikut 6 zat gizi yang utama pada manusia dalam pandangan ilmu 

kesehatan:85 

1. Air 

Air adalah nutrigen yang sangat dibutuhkan manusia agar dapat 

bertahan hidup. Fungsi air dalam tubuh manusia sebagai pelarut zat gizi 

dengan melalui rangaian proses pencernaan. Demikian pula air memiliki 

peran sebagai pengangkut zat gizi yang telah melalui proses pencernaan 

dalam saluran darah serta saluran limfatik untuk didistribusikan keseluruh 

sel-sel jaringan tubuh. Pentingnya air dalam kehidupan dapat ditemukan 

dalam sebuah ayat QS. al-Waqiah/56:68. 

بُونَ    ِي تشَََۡ فَرَءَيۡتُمُ ٱلمَۡاءَٓ ٱلِه
َ
 أ

Terjemahnya; 

“Apakah kamu memperhatikan air yang kamu minum?”86 

 
85 Andriyani, “Kajian Literatur pada Makanan dalam Perspektif Islam dan Kesehatan”, 

Jurnal Kedokteran dan Kesehatan, Vol 15 No 2 (2019); h. 178-198. DOI: https://doi.org/10.24853/ 

jkk.15.2.178-198 (Diakses pada 10 Agustus 2019 – 23.13 Wita). 
86 Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Kemenag RI, al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 

792. 

https://doi.org/10.24853/%20jkk.15.2.178-198
https://doi.org/10.24853/%20jkk.15.2.178-198
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Ayat dengan bentuk kalimat bertanya tersebut merupakan sindiran 

halus agar manusia dapat memperhatikan air yang dikonsumsi. 

2. Karbohidrat 

Karbohidrat memiliki fungsi sebagai sumber energi/tenaga pada tubuh 

manusia. Beberapa senyawa organik yang membentuk rangkaian zat 

karbohirdat seperti karbon, hidrogen, dan oksigen. Karbohidrat selain sebagi 

sumber energi, ia juga menjadi sumber keberlangsungan proses metabolisme 

dalam tubuh. Beberapa makanan yang kaya dengan karbohidrat seperti beras, 

jagung, kentang dan lainnya. Allah swt. telah mengajarkan beberapa makanan 

tersebut seperti yang terdapat dalam QS. Yasin/36:33: 

كُلُونَ   
ۡ
خۡرجَۡناَ مِنۡهَا حَب اا فَمِنۡهُ يَأ

َ
حۡيَيۡنََٰهَا وَأ

َ
رۡضُ ٱلمَۡيۡتةَُ أ

َ
ههُمُ ٱلۡۡ  وَءَايةَٞ ل

Terjemahnya; 

Suatu tanda (kekuasaan Allah) bagi mereka, tanah yang sudah mati, 
kami menghidupkannya dan kami keluarkan biji-bijian dari tanah 
tersebut, maka dari biji- bijian itu mereka makan.87 

3. Lemak 

   Lemak juga berperan sebagai sumber energi seseorang dan menjaga 

agar tubuh tetap hangat serta berfungsi melarutkan Vitamin A, D, E dan K. 

Selain itu lemak dapat membentuk hormon dan asam empedu. Beberapa 

makanan yang mengandung lemak adalah mentega, lemak hewan dan 

lainnya. Penggunaan minyak dalam makanan terdapat pada QS. al-

Mu’minun/23:20: 

هۡنِ وَصِبۡغٖ ل لِۡأٓكُِيَِن    وشََجَرَةا تََۡرُجُ منِ طُورِ سَيۡناَءَٓ تنَۢبتُُ بٱِلُِّ

 

 

 
87 Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Kemenag RI, al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 

638. 
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Terjemahnya; 

Dan sebatang pohon yang tumbuh dari gunung Sinai (zaitun) yang 
menghasilkan minyak dan pembangkit selera (bumbu) bagi mereka 
yang menggunakannya untuk makan.88 

4. Protein 

Protein secara umum berfungsi untuk pertumbuhan, pembentukan, 

komponen struktural, pengangkut dan menyimpan zat gizi, enzim, pembentuk 

antibodi dan sumber energi. Protein terbagi atas dua bagian yakni protein 

hewani (berasal dari hewan) dan nabati (berasal dari tumbuhan). 

Mengkonsumsi makanan yang mengandung protein hewani dijelaskan dalam 

QS. Gafir/40:79. 

كُلُونَ   
ۡ
كَبُواْ مِنۡهَا وَمِنۡهَا تأَ نعََٰۡمَ لتََِّۡ

َ
ِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلۡۡ ُ ٱلِه  ٱللَّه

Terjemahnya; 

Allah yang menjadikan hewan-hewan ternak untukmu, sebagian untuk 
kamu kendarai dan sebagian lagi kamu makan.89 

Adapun tentang protein nabati dijelaskan dalam QS. al-Baqarah/2:61: 

رۡضُ 
َ
ا تنُۢبتُِ ٱلۡۡ رِجۡ لَنَا مِمه َٰ طَعَامٖ وََٰحِدٖ فَٱدۡعُ لَناَ رَبهكَ يَُۡ  منَِۢ  وَإِذۡ قلُۡتُمۡ يََٰمُوسَََٰ لنَ نهصۡبَِۡ عََلَ

 ٞۖ  ...بَقۡلهَِا وَقثِهائٓهَِا وَفُومِهَا وعََدَسِهَا وَبصََلهَِا

Terjemahnya; 

Dan (ingatlah), ketika kamu berkata: "Hai Musa, kami tidak bisa sabar 
(tahan) dengan satu macam makanan saja. Sebab itu mohonkanlah 
untuk kami kepada Tuhanmu agar Dia mengeluarkan bagi kami dari 
apa yang ditumbuhkan bumi, yaitu sayur-mayurnya, ketimunnya, 
bawang putihnya, kacang adasnya, dan bawang merahnya …90 

 

 

 
88 Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Kemenag RI, al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 

486. 
89 Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Kemenag RI, al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 

692. 
90 Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Kemenag RI, al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 

12. 
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5. Vitamin 

Asupan vitamin terhadap tubuh pada dasarnya tidak membutuhkan 

dalam volume banyak, namun sangat penting dalam mempertahan kan 

kehidupan dan kesehatan manusia. Kekurangan vitamin akan berdampak 

pada terganggunya tubuh manusia namun berlebihan vitamin juga tidak 

boleh. Maka perlu adanya keseimbangan dalam asupan vitamin. Menurut 

ilmu gizi, salah satu sumber vitamin adalah sayuran. Al-Qur’an sangat 

menganjurkan manusia untuk mengkonsumsi sayuran, seperti dalam QS. 

Yunus/10:24: 

 
ۡ
يأَ ا  مِمه رۡضِ 

َ
ٱلۡۡ نَباَتُ  بهِِۦ  فٱَخۡتلَطََ  مَاءِٓ  ٱلسه منَِ  نزَلۡنََٰهُ 

َ
أ كَمَاءٍٓ  نۡياَ  ٱلُِّ ٱلَۡۡيَوَٰةِ  مَثلَُ  كُلُ  إنِهمَا 

نعََٰۡمُ 
َ
 ...ٱلنهاسُ وَٱلۡۡ

Terjemahnya; 

Sesungguhnya perumpamaan kehidupan duniawi itu, adalah seperti air 
(hujan) yang Kami turunkan dan langit, lalu tumbuhlah dengan 
suburnya karena air itu tanam-tanaman bumi, di antaranya ada yang 
dimakan manusia dan binatang ternak.91 

Adapun vitamin yang bersumber dari al-Qur’an terdapat dalam QS. 

al-Mu’minun/23:19. 

كُلُونَ   
ۡ
َٰكِهُ كَثيَِۡةٞ وَمِنۡهَا تَأ عۡنََٰبٖ لهكُمۡ فِيهَا فوََ

َ
ِيلٖ وَأ نِ نَّه َٰتٖ م  ناَ لَكُم بهِۦِ جَنه

ۡ
نشَأ

َ
 فَأ

Terjemahnya; 

Dengan itu Kami tumbuhkan untuk kamu kebun-kebun kurma dan 
anggur; di dalamnya kebun-kebun itu kamu peroleh buah-buahan yang 
banyak dan sebahagian dari buah-buahan itu kamu makan.92 

Beberapa macam vitamin di atas, pada dasarnya dikonsumsi dengan 

menyesuaikan kondisi setiap orang. Sebagaimana kata tayyib dalam QS. al-

Maidah/5:53 bermakna makanan yang proporsional. 

 
91 Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Kemenag RI, al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 

290. 
92 Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Kemenag RI, al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 

486. 
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c. Makan secukupnya 

Sebagaimana dalam QS. al-A‘raf/7:31 menjelaskan tentang larangan dalam 

berlebih-lebihan keika makan dan minum. Kemudian dirinci dalam hadis dalam 

penelitian ini bahwa penting untuk tidak berlebihan dalam mengkonsumsi sesuatu, 

namun kalaupun mengharuskan memakan dengan jumlah banyak, maka hendaklah 

untuk membagi porsinya pada tiga bagian, yakni 1/3 makan, 1/3 minum, dan 1/3 

bernafas. 

Rasulullah saw. menyampaikan bahwa berlebihan dalam makan dan minum 

akan menyebabkan lemahnya iman, karena menunjukkan kekosongan hati dan 

melepaskan keagungan, seakan-akan hidup hanya difokuskan untuk menurutkan 

hawa nafsu belaka. Demikian pula makan berlebihan akan memberikan gangguan 

proses pencernaan dan makanan dalam perut lebih cepat masam.93 Salah satu efek 

buruk dari kebiasaan makan berlebihan adalah obesitas. Berdasarkan data yang 

dikeluarkan oleh organisasi  kesehatan  dunia  atau World  Health Organization  

(WHO)pada  tahun 2016,  obesitas  saat  itu  merupakan  masalah  epideimologi  

global  yang  menjadi ancaman  serius  bagi  kesehatan  masyarakat  dunia. Seperti 

pada sebagian  besar penduduk  dunia  yang  tinggal  di  negara-negara lain, di  mana  

kelebihan  berat badan  dan  obesitas  membunuh  lebih  banyak  orang  daripada  

orang  yang  kurang gizi, ini terjadi di setiap wilayah kecuali bagian sub-Sahara 

Afrika dan Asia.94 

d. Berpuasa 

Puasa merupakan salah satu ritual kegamaan dalam Islam. Terdapat 

berbagai jenis anjuran puasa, baik yang bersifat wajib ataupun sunnah. Puasa yang 

bersifat wajib seperti perintah berpuasa di bulan ramadhan, sedangkan puasa 

 
93 Ahmad Syauqi al-Fanjari, Nilai Kesehatan dalam Syariat Islam, (Cet. I;Jakarta:Bumi 

Aksara, 1996), h. 62. 
94 WHO, Obesity  and  Overweight(Fact  Sheet:  dipost.  Oktober  2017),  diakses  10 

Agustus 2023. 
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sunnah seperti puasa senin kamis, puasa dawud, dan puasa lainnya diluar puasa 

ramadhan. 

Pada disiplin ilmu kesehatan, puasa dianggap sebagai kegiatan yang positif 

terhadap tubuh, dimana akan berdampak pada fisik ataupun mental. Selama 

menjalani puasa, terjadi perubahan metabolisme pada tubuh yang dapat 

memberikan sejumlah manfaat. Salah satu diantaranya seperti sensitivitas insulin, 

yang memberikan bantuan dalam mengontrol gula darah. Selain itu, puasa juga 

dapat memicu proses autophagy, dimana sel-sel tubuh membersihkan diri dari zat-

zat yang berbahaya dan sel-sel mati, yang berkontribusi dalam peremajaan sel dan 

sebagai proteksi terhadap penyakit.95 

2) Hadis tentang aktivitas fisik 

Hadis tentang keutamaan memanah sebagaimana yang telah dijelaskan pada 

pembahasan selanjutnya pada dasarnya menjelaskan secara subtansi anjuran untuk 

selalu produktif dalam keseharian dengan melakukan aktifitas fisik. Aktivitas yang 

dimaksud adalah segala kegiatan yang berorientasi pada hal yang baik sehingga 

aktivitas yang bertentangan dengan ajaran agama Islam tidak termasuk di 

dalamnnya. Argumentasi tersebut oleh peneliti dianggap berhubungan dengan 

hadis dalam penelitian ini karena walaupun hadis tersebut membahas konteks 

peperangan, akan tetapi maksud tersirat dibalik hadis tersebut adalah menyiapkan 

generasi yang kuat secara fisik sebagai persiapan tantangan zaman di masa yang 

akan datang atau dimasa tua. 

Aktivitas fisik pada dasarnya merupakan pergerakan anggota tubuh yang 

mengakibatkan keluarnya tenaga yang sangat penting untuk memelihara kesehatan 

fisik dan mental dan mempertahankan kualitas hidup agar tetap sehat sepanjang 

 
95 Dino Al Hafiz, M. ‘Abid Fikran Zakiyan, dan Maulana Hasbialloh Pratama, “Dampak 

Puasa untuk Kesehatan Mental dan Fisik”, Journal Islamic Education, Vol 1 No 3 (2023); h. 811-

818. 
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hari. Aktivitas fisik bekerja dengan merangsang penurunan aktivitas saraf simpatis 

dan meningkatkan aktivitas parasimpatis yang berefek pada menurunnya hormon 

adrenalin, norepinefrin dan katekolamin. Saat melakukan aktivitas fisik, otot 

memerlukan energi diluar metabolisme untuk bergerak, adapun jantung serta paru-

paru membutuhkan tambahan energi untuk mengantarkan zat-zat gizi dan oksigen 

keseluruh tubuh dan agar dapat mengeluarkan sisa-sisa dari tubuh. Jumlah energi 

yang diperlukan berbanding bergantung pada seberapa lama dan berat suatu 

pekerjaan. Aktivitas fisik yang minim menyebabkan munculnya penyakit kronis 

pada lansia seperti hipertensi, stroke, penyakit jantung, diabetes melitus dan 

kanker.96 

Ketika membahas tentang aktivitas fisik terdapat berbagai istilah-istilah 

terkait yang seringkali muncul seperti olahraga, training, exercise dan practice. 

Aktivitas fisik memiliki arti setiap gerakan tubuh yang terjadi karena adanya 

kontraksi otot skelet/rangka yang mengakibatkan naiknya keperluan kalori atau 

penggunaan kalori tubuh melebihi kebutuhan energi dalam keadaan istrahat. 

Sedangkan latihan fisik adalah aktivitas fisik yang dilakukan dengan terencana, 

terstruktur, dan berkesinambungan yang melibatkan gerakan tubuh berulang serta 

ditujukan untuk peningkatan kebugaran jasmani. Exercise adalah aktivitas fisik 

yang dilaksanakan pada waktu luang, tidak terencana secara detai dengan maksud 

menjaga kebugaran tubuh. Olahraga merupakan bentuk aktifitas fisik yang 

dilakukan dengan terencana, terstruktur, dan berkesinambungan yang melibatkan 

gerakan tubuh berulang dengan aturan tertentu dengan maksud menjaga kessehatan 

jasmani dan prestasi.97 

 
96 Andry Ariyanto, Nurwahida Puspitasari, Dinda Nur Utami, “Aktvitas Fisik Terhadap 

Kualitas Hidup Pada Lansia”, Jurnal Kesehatan Al-Irsyad, Vol 13 No 2 (2020); h. 145-151. 

https://doi.org/ 10.36760/jka.v13i2.112 (Diakses pada 16 Agustus 2023 – 02.31 Wita) 
97 Arif Wicaksono & Willy Handoko, Aktifitas Fisik dan Kesehatan, (Cet.I;IAIN Pontianak 

Press:Pontianak, 2020), h. 17-19. 

https://doi.org/%2010.36760/jka.v13i2.112
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Literatur agama Islam mencatat bahwa Nabi Muhammad saw. pun juga 

merupakan seorang atlet yang berprestasi. Ia pernah diminta untuk menantang juara 

bertahan dalam gulat tradisional Arab yakni Rukanah bin Abdu Yazid. Ketika 

bertanding Rasulullah saw. berhasil memblok Rukanah di ronde ketiga. Sejak saat 

uty Rukanah berhenti menyombongkan kemampuannya. Selain itu Rasulullah juga 

merupakan seorang yang handal dalam menunggang kuda, memanah, dan bermain 

pedang.98 

Oleh karena itu, hadis dalam penelitian ini terkait mencegah penyakit 

degeneratif melalui aktivitas fisik dapat diterapkan dalam beberapa aspek secara 

umum: 

1. Melakukan berbagai macam olahraga 

Sebagaimana yang telah disebutkan bahwa Rasulullah saw. pada masanya 

juga memiliki tradisi olahraga yang dilakukan dengan model kompetisi yakni 

seperti bergulat. Maka dalam konteks kekinian berbagai macam olahraga telah 

bermunculan seperti sepak bola, badminton, volly dan lainnya. Olahraga tersebut 

dilakukan tergantung pada masing-masing hobi atau kehalian seseorang. Selain itu 

dalam olahraga tidak hanya memberikan efek positif terhadap kebugaran tubuh, 

namun juga memberikan pelajaran berupa kerjasama antar tim sehingga memicu 

keterikatan hubungan kemanusiaan antara satu sama lain. 

2. Produktifitas dalam kehidupan sehari-hari 

Budaya mager (malas gerak) merupakan hal yang saat ini menjadi momok 

menyedihkan utamanya dikalangan anak muda. Pasalnya budaya tersebut sangat 

memberikan efek buruk oleh setiap individu yang melakukan karena dengan 

 
98 Rudi Ruhardi, Wildan Alfia Nugroho, Ardhana Januar Mahardhani, “Olahraga 

Kebugaran dan Kesehatan dalam Perspektif Islam”, Pelangi:Jurnal Pemikiran dan Penelitian Anak 

Usia Dini, Vol 3 No 2 (2021); h. 64-80. https://doi.org/10.52266/pelangi.v3i2.677 (Diakses pada 16 

Agustus 2023 – 16.12 Wita) 

https://doi.org/10.52266/pelangi.v3i2.677
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kebiasaan tersebut yang dilakukan terus-menerus akan membuat fisik seseorang 

kaku sehingga lebih rentan terjangkit penyakit. Selain itu, kebiasaan malas gerak 

juga akan memberikan efek negatif terhadap pikiran-pikiran seseorang. Selalu 

sendirian dengan tidak melakukan aktivitas atau berbaring akan memunculkan 

pikiran-pikiran negatif. 

4. Hadis pencegahan penyakit non medis 

Penyakit non medis dalam penelitian ini dianggap memiliki hubungan 

dengan munculnya penyakit yang tergolong dalam penyakit degeneratif. Penyakit 

non medis pada dasarnya tidak dapat ditemukan sebab terjadinya dalam tubuh oleh 

ahli medis, karena penyakit ini muncul karena sihir-sihir yang ditujukan kepada 

seseorang sehingga menyebabkan lemah fisik terhadap orang yang terkena sihir. 

Bahkan berdasarkan hadis dalam penelitian ini menjelaskan bahwa Rasulullah saw. 

pun pernah terkena sihir yang dikirimkan oleh seorang Yahudi, dikisahkan dalam 

riwayat bahwa akibat sihir itu Rasulullah selalu menghayal sesuatu yang tidak ia 

kerjakan. 

Kiriman sihir menjangkiti otak manusia, sedangkan otak adalah sentral 

pengendali utama dalam tubuh seseorang. Semua otak manusia akan memberikan 

isyarat-isyarat pada anggota tubuh. Bentuk sihir penyakit biasanya ditandai dengan 

tidak berfungsinya salah satu anggota tubuh tertentu tanpa sebab yang dapat 

terdeteksi oleh ilmu kedokteran seperti lumpuh pada anggota badan tertentu, sakit 

seperti ditusuk-tusuk, timbul luka atau benjolan secara tiba-tiba, kulit bernanah, 

gatal-gatal dalam jangka waktu lama. Jika seseorang terkena sihir sakit, itu berarti 

jin telah bersarang diotak, yakni dipusat salah satu indra, sesuai dengan permintaan 

si tukang sihir, baik di pendengaran, penglihatan, ataupun tangan dan kaki.99 

 
99 Wahid Abdussalam Baly, Ilmu Sihir dan Penangkalnya, h. 114. 
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Oleh karena itu, berdasarkan pembahasan kandungan hadis tentang penyakit 

non medis di atas, beberapa implementasi terhadap hadis tersebut dalam mencegah 

munculnya penyakit tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Pencegahan secara external 

Pencegahan secara external merupakan upaya seseorang dalam 

meminimalisir kemungkinan orang-orang jahat atau yang memiliki ilmu sihir yakni 

dengan menyimpan atau membuang hal-hal dari tubuhnya seperti rambut bekas 

sisiran. Karena hal tersebut juga bisa menjadi media untuk menyihir seseorang. 

2. Pencegahan secara internal 

Pada bagian ini, untuk mencegah munculnya penyakit non medis, beberapa 

hal yang dapat seseorang lakukan yang dimulai dari dirinya pribadi, yakni: 

a) Selalu memohon perlindungan kepada Allah swt. dari segala bentuk 

kemudharatan. 

Salah satu doa yang diajarkan oleh Nabi saw. adalah; 

ي لََّ يضَُُُّّ  ِ مِيعُ الْعَلِيمُ بسِْمِ اِلله الََّّ مَاءِ، وَهُوَ السَّ ءٌ فِِ الْأَرْضِ وَلَّ فِِ السَّ هِ شَيْ  مَعَ اسِْ

Artinya; 

Dengan nama Allah yang bila disebut, segala sesuatu di bumi dan 
langit tidak akan berbahaya, Dia-lah Yang Maha Mendengar lagi 
Maha Mengetahui. 

b) Berpenampilan sewajarnya untuk meminimalisir penyakit ‘ain 

c) Tidak belajar ilmu-ilmu hitam karena ilmu-ilmu tersebut lebih 

berpotensi memberikan efek buruk terhadap tubuh dimasa yang akan 

datang. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan disetiap bab pada tesis ini, penulis memperoleh 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Kualitas sanad dan matan hadis-hadis tentang pencegahan penyakit 

degeneratif 

Hadis yang menjadi objek penelitian dalam tesis ini berjumlah 4 hadis, 

kualitas masing-masing hadis tersebut, yaitu; a) Hadis pencegahan dengan 

manajemen pikiran secara keseluruhan berkualitas ṣaḥīḥ, b) Hadis pencegahan 

dengan mengatur pola makan berkualitas ṣaḥīḥ, c) Hadis pencegahan penyakit 

dengan aktivitas fisik berkualitas saḥīḥ, d) Hadis pencegahan penyakit non medis 

berkualitas ṣaḥīḥ.  

Hadis-hadis di atas terdapat yang berkualitas ṣaḥīḥ dan berkualitas ḥasan, 

maka hadis tersebut layak menjadi landasan hujjah. 

2. Kandungan hadis-hadis pencegahan penyakit degeneratif 

Secara konseptual untuk mencegah munculnya penyakit degeneratif 

dikemudian hari menurut sudut pandang hadis Nabi saw. adalah; a) Manajemen 

pikiran yakni spesifik pada menguatkan setiap individu secara kejiwaan atau 

psikologis dan spiritual atau iman, b) Mengatur pola makan yakni dengan mengatur 

volume makanan yang akan dikonsumsi serta aspek kehalalan baik dari segi zatnya 

ataupun sumbernya, c) Hadis beraktivitas fisik secara subtansi bertujuan untuk 

mempersiapkan generasi yang kuat secara fisik dan mental dimasa yang akan 

datang, d) Pencegahan penyakit non medis merupakan penyakit yang umumnya 



216 
 

 
 

berdampak menimbulkan penyakit degeneratif, namun penyebabnya tidak 

diketahui secara medis. 

3.  Implementasi hadis-hadis pencegahan penyakit degeneratif 

Pencegahan pada aspek manajemen pikiran dapat diterapkan dengan; 

meluruskan niat, sabar dan shalat, doa dan dzikir, serta membersihkan penyakit-

penyakit hati. Pada aspek mengatur pola makan yakni; mengkonsumsi makanan 

halal dan ṭayyib serta makan secukupnya. Pada aspek aktivitas fisik yakni; 

melakukan berbagai jenis olahraga, dan produktivitas dalam kehidupan sehari-hari. 

Serta pada aspek pencegahan penyakit non medis, yakni; pencegahan secara 

external dan internal. 

B. Implikasi 

Setelah melakukan penelitian terhadap pencegahan penyakit degeneratif 

dalam sudut pandang hadis, peneliti menyadari bahwa pada dasarnya penyakit yang 

timbul akibat penuaan adalah hal yang sewajarnya terjadi pada seseorang dengan 

narasi dalil al-Qur’an yakni kelemahan seseorang. Akan tetapi agama Islam tidak 

hanya secara pasrah menerima ketentuan tersebut, melainkan tetap menganjurkan 

kepada seseorang untuk tetap produktif dalam kehidupan walaupun sudah lanjut 

usia dan sebisa mungkin untuk mencegah munculnya penyakit-penyakit penuaan 

atau degeneratif. 

Untuk meminimalisir kemungkinan penyakit tersebut muncul dapat 

dilakukan dengan menjaga beberapa hal seperti psikologi, konsumsi makanan, 

aktivitas fisik dan segala hal yang dapat menimbulkan penyakit yang tidak dapat 

diketahui oleh ilmu medis dari segi penyebabnya atau penyakit non medis 

sebagaimana dalam penelitian ini. 



217 
 

 
 

Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi terkait kualitas hadis-hadis 

tentang pencegahan penyakit degeneratif, makna subtansi hadis-hadis tersebut serta 

beberapa petunjuk hadis dalam mengimplementasikannya. Selain itu, penelitian ini 

juga dapat menjadi rujukan/referensi karya ilmiyah dibidang akademik. 
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