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PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan 

Huruf 

Arab 
Nama Huruf Latin Nama 

 alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 bā’ b be ب

 tā’ t te ت

 ṡā’ ṡ es (dengan titik di atas) ث

 jim J je ج

 ḥā’ ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 khā’ kh ka dan ha خ

 dal d de د

 żal ż zet (dengan titik di atas) ذ

 rā’ r er ر

 zai z zet ز

 sīn s es س

 syīn sy es dan ye ش

 ṣād ṣ es (dengan titik di bawah) ص 

 ḍād ḍ de (dengan titik di bawah) ض 

 ṭā’ ṭ te (dengan titik di bawah) ط
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 ẓa’ ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain ‘ apostrof terbalik‘ ع

 gain g ge غ

 fā’ f ef ف 

 qaf q qi ق

 kaf k ka ك

 lām l el ل

 mīm m em م

 nūn n en ن

 wau w we و

 hā’ h ha ھ 

 hamzah ’ apostrof ء

 yā’ y ye ي

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

apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, 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 

 fatḥah a a ا  

 kasrah i i ا  

 ḍammah u u ا  
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Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

ي.   fatḥah dan yā’ ai a dan i 

 fatḥah dan wau au a dan u و  . 

Contoh: 

في  ك    : kaifa 

لو  ھ    : haula 

3. Māddah 

Māddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harakat dan 

Huruf 
Nama 

Huruf dan 

Tanda 
Nama 

 ى  …│ا  … 
fatḥah dan ‘alif 

atau yā’ 
ā a dan garis di atas 

 kasrah dan yā’ ī i dan garis di atas ى

 و َ  
d}ammah dan 

wau 
ū u dan garis di atas 

Contoh: 

ات  م     : māta 

ىم  ر     : ramā 

 qīla : ق يل

ت  و   م  ي     : yamūtu 

4. Tā’ Marbūṭah 

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

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

Sedangkan tā’ marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya 

adalah [h]. 

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

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

marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

Contoh: 
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ف ال   ة  اللأ ط  ض  و   ر 
: rauḍah al-aṭfāl 

ل ة   ين ة  الف اض  د   الم 
: al-madīnah al-fāḍilah 

ة   م  ك   الح 
: al-ḥikmah 

5. Syaddah (Tasydīd) 

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

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

huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

َبَّناَرَ  : rabbana 

ين اَن  َجَّ : najjaina 

ق    الح 
: al- ḥaqq 

م    ن ع 
: nu’imma 

 ع د و  
: ‘aduwwun 

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

kasrah )ب يّ (   maka ia ditranslitersikan sebagai huruf maddah menjadi i. 

Contoh: 

َع لِيَ  : ‘Ali (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly) 

بِيَ  َع ر  : ‘arabi (bukan ‘arabiyy atau ‘araby) 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif 

lam ma’arifah). Dalam pedoman transiliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan 

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 terpisah dari kata yang mengikutinya dan 

dihubungkan dengan garis mendatar (-). 

Contoh: 

َالشَّمْسَ  : al-syams (bukan asy-syams) 

ل ة َ لْز  َالزَّ : al-zalzalah (bukan az-zalzalah) 
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 الف ل س ف ة  
: al-falsafah 

د    الب لَ 
: al-bilād 

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: 

ونَ  ر  َت أمْ  : ta’murūn 

َالنَّوْع َ : al-nau’ 

 ش يء  
: syai’ 

ت   ر   أ م 
: umirtu 

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 telah 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’an), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, 

bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus 

ditransliterasi secara utuh. 

Contoh: 

Fī ẓilāl al-Qur’ān 

Al-Sunnah qabl al-tadwīn 

9. Lafẓ al-Jalālah (الله) 

Kata ‘Allah’ yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau 

berkedudukan sebagai mudaafilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf 

hamzah. 

Contoh: 

 dīnullāh : دينَالله

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

ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: 

الل   ة  م  ح  ي ر  ف   م  ھ     : hum fī rahmatillāh 

10. Huruf Kapital 

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

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

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

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

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

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

kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-

). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang 

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

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

Wa mā Muḥammadun illā rasūl 

Inna awwala baitin wuḍi’a linnāsi lallażī bi Bakkata mubārakan 

Syahru ramaḍān al-lażī unzila fīh al-Qur’ān 

Nāṣir al-Dīn al-Ṭūsi 

Abū Nasr al- Farābī 

Al-Gazālī 

Al-Munqiż min al-Ḍalāl 

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: 

Abū al-Walīd Muhammad Ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibn Rusyd, Abu al-Walīd 

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

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

Ḥamīd Abū) 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dilakukan adalah: 

swt.  = subḥānallahū wata’ālā 

saw.   = ṣallallāhu ‘alaihi wasallam 

a.s.  = ‘alaihi al-salām 

r.a.  = radiallāhu ‘anhu 

H  = Hijriah 

M  = Masehi 
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SM  = Sebelum Masehi 

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

w.  = wafat tahun 

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

HR  = Hadis Riwayat 
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ABSTRAK 

Nama : Andi Muhammad Ihsan Yusuf  

NIM :  80700221022 

Judul  : STUDI ATAS KRITIK AL-ṢAN’ĀNI TERHADAP IBNU HAJAR 

DALAM KITAB SUBUL AL-SALĀM  

Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) untuk memperkenalkan metode kritik 

kesahihan hadis yang dilakukan oleh Ibnu Hajar dalam kitabnya Bulūg al-Marām, 

2) mengidentifikasi dan mendekripsikan kritik yang diajukan al-Ṣan’āni terhadap 

Ibnu Ḥajar, dan 3) mengetahui nilai kritik-kritik al-Ṣan’āni, dengan menguji 

kesesuaiannya terhadap konsep kritik hadis. 

Dalam mencapai tujuan penelitian tersebut, penulis menerapkan pendekatan 

interdisipliner, yakni melakukan analisa berdasarkan konsep disiplin ilmu hadis. 

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research), dengan metode 

penelitian deskriptif-kualitatif. Setiap data diambil dari literatur-literatur yang telah 

ditentukan, kemudian menganalisanya dengan menerapkan metode analisis konten 

(content analysis) yang bersifat induktif, yakni menganalisa data-data yang 

representatif dan relevan, kemudian mengulas dan menyimpulkannya.  

Setelah melakukan analisa terhadap 23 hadis pilihan dari kitab Bulūg al-

Marām, maka ditemukan bahwa Ibnu Hajar melakukan kritik pada hadis-hadis 

tersebut, mencakup kritik sahih, hasan dan daif, dengan menyetujui penilaian 

kritikus yang lain, atau dengan ijtihadnya sendiri. Selanjutnya, ditemukan bahwa 

al-Ṣan’āni menyelisi penilaian-penilaian tersebut dengan argumen-argumen yang 

termuat pada kritik-kritiknya. Namun, ditemukan bahwa sebagian kritik-kritik al-

Ṣan’āni terhadap Ibnu Hajar dinilai lemah, disebabkan sejumlah perbedaan dalam 

penerapan konsep kritik hadis, dan atau sejumlah pandangannya pada kritik hadis 

yang tidak sesuai dengan konsep umum kritik hadis. Hal tersebut banyak dijumpai 

pada kritikya tentang penilaian hasan dan daif yang ditetapkan oleh Ibnu Hajar. 

Adapun kritiknya pada penilaian sahih, maka kritik tersebut dinilai kuat, dan susuai 

dengan konsep umum kriritk hadis, sehingga kritik tersebut dapat mempengaruhi 

penilaian Ibnu Hajar. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat 

berkontribusi dalam menambah khazanah wawasan keislaman, menunjukkan 

kredibilitas kedua tokoh di atas, dan secara khusus tentang pemikiran Imam al-

Ṣan’āni dalam kajian hadis. Dan secara praktis, diharapkan menjadi salah satu 

referensi dalam kajian kritik kesahihan hadis kitab Bulūg al-Marām dan Subul al-

Salām. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Peran hadis sebagai bayān li al-Qur`ān (penjelas terhadap al-Qur`an) dan 

maṣdar al-tasyrī’ (sumber syariat) adalah perkara yang disepakati oleh umat Islam. 

Bayān tersebut mencakup takhṣīṣ (mengkhususkan) ayat-ayat yang umum dengan 

hadis, tabyīn ayat-ayat-yang mujmal, taqyīd ayat-ayat muṭlaq, tauḍīḥ al-musykil, 

penegasan terhadap kandungan ayat-ayat al-Qur`an, hingga naskh sejumlah-ayat al-

Qur`an dengan hadis Nabi yang sahih. Oleh karena itu perhatian ulama terhadap 

hadis-hadis Nabi saw. serupa dengan perhatian mereka terhadap al-Qur`an. Kedua 

adalah dasar untuk hukum-hukum Islam, pada perkara akidah, fikih dan akhlak. 

Di antara bentuk perhatian ulama terhadap hadis-hadis Nabi adalah 

disusunnya sejumlah kitab yang mengumpulkan hadis-hadis aḥkām (hukum fikih) 

sejak masa awal kodifikasi hadis. Dibuktikan dengan disusunnya kitab-kitab 

Muwaṭṭa`. Seperti Muwaṭṭa` Imam Malik (w. 179 H), Muwaṭṭa` Imam Muhammad 

bin al-Ḥasan al-Syaibāni (w. 189 H), Muwaṭṭa` Ibnu Abī Ẓi`b (w. 158 H), dan 

Muwaṭṭa` ‘Abdullah bin Muhammad al-Marwazi (w. 293 H), yang dalam 

penyusunan kitab-kitab ini, selain hadis-hadis Nabi, juga disebutkan parkataan para 

ulama, pandangan fikihnya, dan cabang-cabang yang berkaitan dengan hadis. 

Kemudian masuk kepada fase disusunnya kitab-kitab Sunan. Seperti empat Sunan; 

Abu Daud (w. 275 H), al-Tirmizi (w. 279 H), al-Nasa`i (w. 303 H), Ibnu Majah (w. 

273 H), dan Sunan lainnya, yang pada penyusunan kitab-kitab ini, selain bab-bab 

fikih, diikutkan pula bab-bab yang lain, seperti bab ilmu dan bab adab.  

Pengumpulan hadis-hadis pada bab fikih dalam kitab khusus dipelopori oleh ‘Abd 

al-Ḥaqq bin ‘Abd al-Raḥmān al-Isybiyi (w. 581 H) dalam karyanya Al-Aḥkām al-
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Syar’iyyah al-Kubrā yang terdiri dari 6 jilid. Kemudian ia meringkasnya menjadi 

al-Aḥkām al-Wuṣṭā, dan al-Aḥkām al-Ṣugrā. Selanjutnya ‘Abd al-Ganiy bin ‘Abd 

al-Wāḥid al-Maqdisi (w. 600 H) melakukan hal yang sama dalam karyanya Al-

Aḥkām, berikut mengkhususkan hadis-hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim 

dalam karyanya ‘Umdah al-Aḥkām. Dan seterusnya dilanjutkan oleh sejumlah 

ulama,1 di antaranya Ibnu Hajar al-‘Asqalāni (w. 852 H) dalam kitabnya kitab al-

Talkhīṣ al-Ḥabīr, Kitab al-Dirāyah dan Bulūg al-Marām. 

Ibnu Hajar al-‘Asqalāni adalah salah seorang ulama yang hidup pada abad 

ke-9 Hijriah. Terhitung karya-karyanya berjumlah lebih dari 270, baik catatan kecil, 

sedang, hingga buku yang terdiri dari beberapa jilid. Mayoritas karya-karya tersebut 

berada pada pembahasan hadis, jarḥ dan ta’dīl. Di antara karya tersebut adalah 

Kitab Bulūg al-Marām min Adillah al-Aḥkām yang terdiri dari 1 jilid. Berdasarkan 

penamaan buku ini, maka hadis-hadis yang disebutkan adalah hadis-hadis pilihan 

pada perkara hukum fikih. 

Dalam penyusunannya, Ibnu Hajar menyebutkan hadis dari buku-buku 

hadis yang telah ada sebelumnya, seperti Musnad Ahmad dan Kutub al-Sittah, 

secara mukhtasar tanpa menyebutkan rentetan rawi pada sanad. Ia menyeleksi 

hadis-hadis yang dapat dimuat dalam susunan bab yang telah ia tetapkan, tanpa 

terikat pada pandangan Mazhab Syafi’iyyah yang merupakan mazhab fikihnya.  

Selain itu, ia juga banyak menyertakan penilaian hadis dari segi kesahihannya. Dan 

tidak jarang menyebutkan kritik terhadap penilaian ulama sebelumnya. Olehnya, 

Ibnu Hajar tidak mensyaratkan kesahihan hadis pada Bulūg al-Marām. 

 

1‘Abd al-Salām bin ‘Abdillah (w. 652 H) dalam al-Aḥkām al-Kubrā dan al-Muntaqā min 

al-Akhbār. Ibnu Daqīq al-‘Īd (w. 702 H) dalam al-Imām fī Aḥādīṡ al-Aḥkām dan al-Ilmām bi Aḥādīṡ 

al-Aḥkām. ‘Abdullah bin Yusuf al-Zaila’i (w. 762 H) dalam Naṣb al-Rāyah. Ibnu ‘Abd al-Hādi (w. 

744 H) dalam al-Aḥkām al-Kubrā dan al-Muḥarrar min al-Ḥadīṡ. Muglāṭi al-Bakjari (w. 762 H) 

dalam al-Durr al-Manżūm yang mengumpulkan sejumlah hadis-hadis aḥkām dari Kutub al-Sittah. 
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Walaupun Kitab Bulūg al-Marām terhitung sebagai kitab mukhtasar, ia 

mendapat perhatian yang besar di kalangan kaum muslimin, baik dari segi bacaan, 

hafalan, kajian, hingga ditemukannya sejumlah buku yang mensyarahnya sampai 

pada saat ini. Orang pertama yang tercatat mensyarah Bulūg al-Marām adalah al-

Ḥusain bin Muḥammad al-Magribi (w. 1119 H) dalam kitabnya al-Badr al-Tamām, 

yang kemudian diringkas oleh Muḥammad bin Ismā’īl al-Ṣan’āni (w. 1182 H) 

dalam kitabnya Subul al-Salām, yang selanjutnya menjadi rujukan bagi para 

pensyarah yang datang setelahnya. 

 Al-Ṣan’āni adalah salah seorang ulama Yaman yang memiliki pengaruh 

yang kuat di masanya, digambarkan oleh perannya dalam menyerukan anti fanatik 

mazhab yang kala itu menjadi penyakit di lingkungannya. Ia adalah salah seorang 

mujtahid mutlaq di zamannya.2 Keilmuannya ditunjukkan oleh segudang karyanya 

pada bidang ilmu yang berbeda-beda, seperti: al-Tanwīr Syarḥ al-Jāmi’ al-Ṣagīr, 

Tauḍīḥ al-Afkār li Ma’āni Tanqīḥ al-Anẓār, Ṡamarāt al-Naẓr fī ‘Ilm al-Aṡar, Isbāl 

al-Maṭar ‘Alā Qaṣb al-Sukar, dan banyak lainnya. Selain itu, sejumlah literatur 

menyebutkan bahwa ia adalah penganut mazhab Syi’ah Zaidiyyah.3 

Di antara karyanya yang paling populer adalah Kitab Subul al-Salām. Kitab 

ini adalah yang paling banyak digunakan oleh para penuntut ilmu hingga 

masyarakat biasa pada pengkajian Bulūg al-Marām.4 Walapun ia adalah ringkasan 

dari Kitab al-Badr al-Tamām, al-Ṣan’āni tidak sekedar mempertipis ukuran kitab 

tersebut, namun ia banyak memasukkan pandangannya, kritik, tarjih, dan tahqiq, 

 

2Muhammad bin ‘Ali bin Muhammad al-Syaukāni, al-Badr al-Ṭāli’ bi Maḥāsin man Ba’da 

al-Qarn al-Sābi’, jilid 2 (Beirut: Dār al-Ma’rifah, 2004), h. 133. 

3Nur al-Dīn Muhammad ‘Itr, al-Sunnah al-Muṭahharah wa al-Taḥaddiyāt, jilid. 3 (Qatar: 

Majallah Markaz Buhūṡ al-Sunnah wa al-Sīrah, 1988), h. 147. 

4Ḥasan Muhammad Maqbūli al-Ahdal, Muqaddimah Subul al-Salām Tahqīq Muhammad 

Ṣubḥi Ḥasan Ḥallāq, jilid 1 (Cet. III; Saudi: Dār Ibn al-Jauzi, 1433 H), h. 9. 
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serta menertibkan penyusunannya. Olehnya, Kitab Subul al-Salām menjadi lebih 

populer dan banyak digunakan daripada kitab asalnya al-Badr al-Tamām. 

Dalam syarahnya, al-Ṣan’āni tidak hanya menjelaskan makna hadis yang 

disebutkan oleh Ibnu Ḥajar, namun ia juga menjelaskan sebab-sebab kelemahan 

atau kesahihan hadis (yang dilemahkan oleh ulama lain) yang tidak dirincikan oleh 

Ibnu Ḥajar, serta kritik terhadap penilaian hadis (sahih, hasan, dan daif) yang 

disebutkan oleh Ibnu Ḥajar. Seperti pada hadis-hadis berikut: 

Artinya:  

Dari Ibnu ‘Umar, ia berkata: Rasulullah bersabda: “Telah dihalalkan bagi kita 

dua bangkai dan dua darah: Dua bangkai adalah belalang dan ikan. Dua darah 

adalah hati dan limpa.” HR. Ahmad dan Ibnu Majah. (Ibnu Hajar berkata:) 

riwayat ini memiliki kelemahan. 

Dalam syarahnya, al-Ṣan’āni menjelaskan bahwa kelemahan pada sanad 

hadis tersebut adalah keberadaan rawi yang bernama ‘Abd al-Raḥmān bin Zaid bin 

Aslam. Imam Ahmad berkata: “Hadisnya mungkar.” Kemudian ia mengkritik 

penilaian tersebut dengan menyatakan kesahihan hadis tersebut, karena ia sahih 

secara mauqūf, sebagaimana yang disebutkan oleh Abu Zur’ah dan Abu Ḥātim. Dan 

dengan argumen bahwa ucapan sahabat “dihalalkan bagi kita hal ini, dan 

diharamkan hal itu,” serupa dengan ucapan mereka “diperintahkan kepada kita, dan 

 

5Ahmad bin 'Ali bin Hajar al-‘Asqalāni, Bulūg al-Marām min Adillah al-Aḥkām (Cet. I; 

Saudi: Dār al-Qabs, 2014), h. 51. 
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diharamkan bagi kita,” walaupun dikategorikan mauqūf, namun statusnya sama 

dengan hadis marfū’.6  

Hadis mungkar termasuk dalam kategori hadis yang lemah. Menurut Ibnu 

Hajar, istilah mungkar digunakan untuk periwayatan rawi yang mastūr, atau yang 

disifati dengan hafalan yang buruk, atau yang lemah pada sebagian gurunya, secara 

tafarrud. Dan digunakan untuk periwayatan rawi yang lemah yang menyelisihi 

periwayatan rawi yang kuat.7 Penilaiannya Ibnu Hajar pada hadis di atas merujuk 

kepada pen-ta’lil-an Imam Ahmad dalam kitabnya al-‘Ilal.8 Dengannya perlu 

melakukan kajian lebih lanjut untuk mengetahui nilai pernyataaan kesahihan hadis 

yang disebutkan oleh al-Ṣan’āni, karena penilaiannya bertentangan dengan 

penilaian Ibnu Hajar yang telah menyebutkan kelemahannya dengan jelas. 

Pada contoh yang lain, al-Ṣan’āni mengkritik kekeliruan Ibnu Ḥajar dalam 

pen-ta’līl-an hadis, yaitu pada hadis:  

Artinya:  

Dari ‘Abdullah bin Abu Bakr, bahwa di antara isi surat Rasulullah yang 

ditulis untuk 'Amru bin Hazm adalah: “Tidak boleh menyentuh al-Qur`an 

kecuali yang telah bersuci.” HR. Malik secara mursal, al-Nasā`i dan Ibnu 

Ḥibbān secara mauṣūl. (Ibnu Ḥajar berkata:) hadis ini ma’lūl. 

 

6Muhammad bin Ismā’īl al-Ṣan’āni, Subul al-Salām Syarḥ Bulūg al-Marām, jilid 1 (Cet. 

III; Saudi: Dār Ibn al-Jauzi, 1433 H), h. 128. 

7Ahmad bin 'Ali bin Hajar al-‘Asqalāni, al-Nukat ‘alā Kitāb Ibn al-Ṣalāḥ, jilid 2 (Cet. I; 

Madinah: ‘Imādah al-Baḥṣ al-‘Ilmi bi al-Jāmi’ah al-Islāmiyyah, 1984 H), h. 92. 

8Ahmad bin Hanbal al-Syaibāni, al-‘Ilal wa Ma’rifah al-Rijāl, jilid 2 (Cet. II; Riyad: Dār 

al-Khāni, 1422 H), h. 135. 

9Ahmad bin 'Ali bin Hajar al-‘Asqalāni, Bulūg al-Marām min Adillah al-Aḥkām, h. 72. 
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Al-Ṣan’āni memandang sebab pen-ta’lil-an Ibnu Hajar adalah keberadaan 

seorang rawi yang lemah pada sanad hadis, yaitu Sulaimān bin Daud al-Yamāni,10 

sebagaimana yang dinukilkan dari Ibnu Ḥazm dalam al-Muḥallā. Namun, menurut 

al-Ṣan’āni penukilan tersebut keliru, karena Sulaiman yang meriwayatkan hadis ini 

bukan al-Yamāni melainkan Sulaiman bin Daud al- Khaulāni, seorang rawi yang 

ṡiqah. Sehingga, ilat pada hadis ini tidak benar. Selain itu, surat tersebut telah 

diterima oleh kaum muslimin dari kalangan shabat dan tabiin, bahkan al-Ṣan’āni 

mengutip perkataan Ibnu ‘Abd al-Barr bahwa ia serupa dengan hadis mutawatir.11 

Dalam ilmu hadis, kasus di atas berada dalam pembahasan al-muttafiq wa 

al-muftariq. Yaitu terjadinya kesamaan nama bagi rawi yang berbeda, pada ṭabaqah 

(tingkatan) yang sama atau berbeda.12 Pembahasan ini membutuhkan ketelitian 

yang besar, ‘Ali bin al-Madini berkata:  

13 

Artinya:  

“Taṣḥīf yang paling berat adalah pada nama-nama rawi.”  

Yang perlu diperhatikan adalah ketika masing-masing rawi memiliki kekuatan yang 

berbeda, seperti yang terjadi pada kasus riwayat di atas. Nama Sulaiman bin Daud 

adalah nama banyak rawi hadis, pada tingkatan dan kekuatan yang berbeda-beda.    

Pandangan al-Ṣan’āni tentang sebab ilat di atas perlu dikaji kembali, karena 

Ibnu Hajar tidak menegaskan sebab tersebut pada Bulūg al-Marām dan kitab-

 

10Rawi ini disepakati kelemahannya. 

11Muhammad bin Ismā’īl al-Ṣan’āni, Subul al-Salām Syarḥ Bulūg al-Marām, jilid 1, h. 277. 

12Ahmad bin ‘Ali bin Hajar al-‘Asqalāni, Nuzhah al-Nażar fī Tauḍīḥ Nukhbah al-Fikar 

(Cet. III; Suriah: Maṭba’ al-Ṣabāh, 2000), h. 129. 

13Ahmad bin ‘Ali bin Ṡābit al-Bagdādi, Talkhīṣ al-Mutasyābih fī al-Rasm, jilid 1 (Cet. I; 

Damaskus: Ṭallās li al-Dirāsāt wa al-Tarjamah wa al-Nasyr, 1985), h. 2. 
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kitabnya yang lain. Terdapat kemungkinan bahwa ilat yang dimaksud Ibnu Hajar 

tidak seperti yang disebutkan al-Ṣan’āni. 

Dalam kesempatan lain al-Ṣan’āni menyampaikan kritiknya sebagai 

pembelaan terhadap penilaian Ibnu Hajar atas penilaian ulama lainnya. 

Dicontohkan pada hadis: 

 

Artinya:  

Dari seorang sahabat Nabi, ia berkata: “Rasulullah melarang wanita mandi 

dengan air sisa lelaki, atau lelaki mandi dengan air sisa wanita, hendaklah 

keduanya menciduk air.” HR. Abu Daud dan al-Nasā`i. (Ibnu Hajar berkata:) 

Sanadnya sahih. 

Menurut al-Ṣan’āni, penegasan kesahihan sanad hadis ini adalah sanggahan 

untuk perkataan al-Baihaqi bahwa ia adalah hadis mursal, dan perkataan Ibnu Ḥazm 

bahwa salah seorang rawinya lemah. Jika dinilai mursal karena nama sahabat 

tersebut tidak disebutkan dengan jelas (mubham), maka hal itu tidak melemahkan 

hadis, karena seluruh sahabat adalah ‘udūl. Adapun rawi yang dimaksud oleh Ibnu 

Ḥazm ialah Daud bin ‘Abdillah al-Audi, pendapat yang kuat ia adalah rawi yang 

ṣiqah.15 

Hal ini menggambarkan sikap inṣāf (amanah) al-Ṣan’āni dalam mengkaji 

penilaian Ibnu Hajar. Ia tidak sebatas menyampaikan kritik berupa koreksi atau 

pernyataan tidak setuju terhadapnya. Olehnya, kritik seperti itu juga perlu ditelaah 

untuk mendapatkan informasi tentang pemikiran al-Ṣan’āni dalam kajian ilmu 

 

14Ahmad bin 'Ali bin Hajar al-‘Asqalāni, Bulūg al-Marām min Adillah al-Aḥkām, h. 49. 

15Muhammad bin Ismā’īl al-Ṣan’āni, Subul al-Salām Syarḥ Bulūg al-Marām, jilid 1, h. 113. 
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hadis, seperti pada pernyataannya di atas bahwa seluruh sahabat adalah adil yang 

nampak bertentangan dengan pandangan banyak pengikut Syi’ah Zaidiyyah, bahwa 

seluruh sahabat adil kecuali yang memerangi ‘Ali pada perang Ṣiffīn.16 

Dalam kitab Subul al-Salām, kritik al-Ṣan’āni juga mengarah kepada 

penukilan hadis dari kitab-kitab hadis yang disebutkan Ibnu Ḥajar. Al-Ṣan’āni 

menemukan sejumlah kekeliruan pada penukilannya, bersamaan dengan kritiknya 

tentang penilaian Ibnu Ḥajar, seperti hadis yang disebutkan dalam bab adab buang 

air: 

 

Artinya:  

Dari ‘Āisyah, ia berkata: Sesungguhnya Rasulullah bersabda: “Barangsiapa 

yang mendatangi tempat buang air maka hendaklah ia mengambil penutup.” 

Hadis ini jika dinisbatkan periwayatannya melalui ‘Āisyah maka tidak 

ditemukan dalam kitab Sunan Abi Daud, melainkan ia diriwayatkan melalui Abu 

Hurairah. Dan kesahihan sanadnya diperselisihkan, karena hadis ini berporos pada 

periwayatan Abu Sa’īd al-Ḥabrāni al-Ḥimṣi, sedang statusnya diperselisihkan. 

Selain itu, rawi yang meriwayatkan darinya adalah Ḥuṣain al-Ḥabrāni, rawi yang 

majhūl. Sebenarnya, sebab-sebab kedaifan hadis ini telah disebutkan oleh Ibnu 

Ḥajar dalam kitab al-Talkhīṣ al-Ḥabīr. Oleh karena itu, seharusnya Ibnu Ḥajar 

menisbatkannya kepada Abu Hurairah, dan menyebutkan bahwa hadis tersebut 

lemah sebagaimana kebiasaannya pada hadis-hadis yang ia nilai lemah.18 Namun, 

 

16Muhammad Maḥmūd Laṭīf al-Fahdāwi, ‘Adālah al-Ṣaḥābah ‘inda al-Muslimīn (Cet. I; 

Riyad: Maktabah al-Rusyd, 2007), h. 163. 

17Ahmad bin 'Ali bin Hajar al-‘Asqalāni, Bulūg al-Marām min Adillah al-Aḥkām, h. 79. 

18Muhammad bin Ismā’īl al-Ṣan’āni, Subul al-Salām Syarḥ Bulūg al-Marām, jilid 1, h. 306. 



9 

 

 

 

sikap Ibnu Ḥajar tidak menilainya lemah dalam Bulūg al-Marām menjadi 

kemungkinan bahwa ia menilainya sahih. 

Dalam kajian ilmu hadis, rawi majhūl berada pada pembahasan ‘adālah rawi 

dan terbagi menjadi majhūl al-‘ain; yaitu rawi yang disebutkan namanya, namun 

orangnya tidak diketahui karena yang meriwayatkan dari hanya satu orang saja. dan 

majhūl al-ḥāl; yaitu rawi yang tidak diketahui status keadilannya. Mayoritas ulama 

menilai bahwa keduanya adalah lemah. Adapun menurut Ibnu Hajar, riwayat 

majhūl al-ḥāl tidak dihukumi sahih atau daif, sampai terdapat informasi tentang 

keadaannya.19 Oleh karena itu, terdapat kemungkinan Ibnu Hajar men-ta’dil 

riwayat Ḥuṣain al-Ḥabrāni (rawi yang disifati majhūl di atas) berdasarkan informasi 

yang ia dapat. 

Seorang ulama hadis kontemporer yaitu Nuruddin ‘Itr (w. 2020) 

memandang bahwa syarah yang dilakukan al-Ṣan’āni memiliki banyak kekurangan. 

Seperti kurangnya analisa kesesuaian teks hadis dengan kitab rujukan asal. Seperti 

itu pula terdapat kekurangan pada perihal dirāsah isnādiyyah (telaah sanad). Ia juga 

memandang bahwa al-Ṣan’āni kurang cermat dalam melakukan rujuk kepada kitab-

kitab referensi. Dan sejumlah komentarnya lainnya dari segi pensyarahan hadis 

hingga penukilannya tentang pendapat mazhab-mazhab fikih dan istidlal mereka.20 

Oleh karena itu, eksistensi Kitab Subul al-Salām sebagai syarah Kitab Bulūg 

al-Marām berbanding isu-isu tentang kritiknya terhadap Ibnu Hajar menjadikan 

studi terhadap kritik-kritik tersebut perlu dilakukan. Serta memandang 

 

19Ahmad bin 'Ali bin Hajar al-‘Asqalāni, Nuzhah al-Nażar fī Tauḍīḥ Nukhbah al-Fikr, h. 

102. 

20Nuruddin ‘Itr, I’lām al-Anām Syarḥ Bulūg al-Marām, jilid 1 (Cet. IX; Damaskus: Dār al-

Fārūq, 1998), h. 23-24. 
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ketokohannya sebagai mujtahid mutlaq,21 atau ketokohannya dalam mazhab Syi’ah 

Zaidiyyah,22,23 dan memandang bahwa kitab tersebut adalah implementasi atau 

penerapan langsung yang dilakukan oleh al-Ṣan’āni terhadap prinsip-prinsip ilmu 

hadis yang ia pegang. 

 

  

B. Rumusan Masalah 

Kritik al-Ṣan’āni terhadap Ibnu Ḥajar dalam Subul al-Salām memiliki aspek 

yang beragam. Namun, pembahasan tentang kritik al-Ṣan’āni terhadap Ibnu Hajar 

dalam penelitian ini difokuskan dalam rumusan masalah berikut: 

1. Bagaimana penilaian kesahihan hadis menurut Ibnu Hajar al-‘Asqalāni 

dalam kitab Bulūg al-Marām? 

2. Bagaimana kritik al-Ṣan’āni terhadap penilaian hadis Ibnu Hajar pada 

kitab Subul-al-Salām?  

3. Bagaimana nilai kritik al-Ṣan’āni terhadap penilaian hadis Ibnu Hajar 

dan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip ilmu hadis? 

C. Pengertian Judul 

Bertujuan untuk memberikan kejelasan dan agar kesalahpahaman serta 

kekeliruan interpretasi yang mungkin saja terjadi terhadap penelitian ini yang 

berjudul “Studi atas Kritik al-Ṣan’āni Terhadap Ibnu Hajar dalam Kitab Subul al-

 

21Muhammad bin ‘Ali bin Muhammad al-Syaukāni, al-Badr al-Ṭāli’ bi Maḥāsin man 

Ba’da al-Qarn al-Sābi’, jilid 2, h. 133. 

22Nur al-Dīn Muhammad ‘Itr, al-Sunnah al-Muṭahharah wa al-Taḥaddiyāt, jilid 3, h. 147. 

23Pendapat bahwa al-Ṣan’āni bermazhab Zaidiyyah diperbincangkan oleh sejumlah ulama. 
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Salām” dapat dihindari, maka penting bagi penulis untuk memberikan pengertian 

dan penjelasan terhadap variabel-variabel pada judul di atas, sebagai berikut: 

1. Studi Atas Kritik al-Ṣan’āni Terhadap Ibnu Ḥajar. Maksudnya, tulisan 

ini adalah kajian berbasis analisa terhadap kritik-kritik yang 

disampaikan oleh al-Ṣan’āni dalam Subul al-Salām terhadap penilaian 

kesahihan hadis yang dinyatakan oleh Ibnu Ḥajar dalam Bulūg al-

Marām. Perlu ditegaskan bahwa umumnya setiap penilaian Ibnu Ḥajar 

mendapat komentar dari al-Ṣan’āni. Namun, objek penelitian ini hanya 

pada komentar-komentarnya yang bersifat kritik atau bantahan, tanpa 

memasukkan komentar-komentarnya yang bersifat konfirmasi atau 

sekedar penjelasan. 

2. Al-Ṣan’āni. Sejumlah ulama juga menggunakan laqab ini, namun yang 

dimaksud dengan penamaan di sini adalah Muhammad bin Ismā’īl bin 

Ṣalāḥ al-Kaḥlāni al-Ṣan’āni al-Amīr (w. 1182 H/1768 M).24 

3. Ibnu Hajar. Yaitu al-Ḥāfiż Ahmad bin 'Ali bin Hajar al-‘Asqalāni (w. 

852 H/1449 M), bukan Ahmad bin Muhammad bin 'Ali bin Hajar al-

Haiṡami. 

4. Subul al-Salām, adalah karya al-Ṣan’āni, salah satu syarah Bulūg al-

Marām karya Ibnu Ḥajar al-‘Asqalāni yang paling populer. Terdiri dari 

4 jilid. 

Dengan demikian, ruang lingkup pembahasan penilitian ini adalah analisa 

terhadap kritik-kritik al-Ṣan’āni terhadap Ibnu Ḥajar yang ia sebutkan dalam kitab 

Subul al-Salam.  

 

24Muhammad bin ‘Ali al-Syaukani, al-Badr al-Ṭāli’, jilid 2 (Beirut: Dār al-Ma’rifah, [t.th]), 

h. 133. 



12 

 

 

 

D. Kajian Pustaka 

Dalam rangka menghasilkan suatu karya yang baru, perlu bagi penulis untuk 

mengetahui penelitian-penelitian yang telah dilakukan pada pembahasan seputar 

pemikiran al-Ṣan’āni dalam kitabnya Subul al-Salām. Berikut adalah sejumlah 

penelitian tentang pemikiran al-Ṣan’āni dalam Subul al-Salām, serta korelasi dan 

perbedaannya dengan kajian yang akan dilakukan dalam tesis ini: 

1. Manhaj al-Imām al-Ṣan’āni fī Mukhtalaf al-Ḥadīṣ min Khilāl Kitābih 

Subul al-Salām (Dirāsah Taṭbīqiyyah Muqāranah). Sebuah artikel karya 

Hisyām Zaqūt yang dipublikasikan pada Journal of Islam Studies 

Islamic University of Gaza.25  Artikel ini membahas metode yang 

digunakan oleh al-Ṣan’āni dalam mengkaji mukhtalaf al-ḥadīṣ pada 

kitabnya Subul al-Salām. Penelitian ini menunjukkan bahwasanya 

metode al-Ṣan’āni mendekati metode jumhur ahli hadis, yaitu dengan 

melakukan jama’ (menggabung) jika memungkinkan, kemudian nasakh 

dan mansukh, kemudian tarjih, kemudian tawaqquf (diam) sampai 

ditemukan indikasi yang mengarah kepada tiga metode sebelumnya. 

Walaupun penelitian ini berkaitan erat dengan pemikiran al-Ṣan’āni 

tentang kajian hadis, namun objeknya berada pada rana usul fikh. 

Adapun pembahasan yang akan dibahas dalam tesis ini adalah 

pemikiran al-Ṣan’āni dari segi ilmu muṣṭalaḥ al-ḥadīṡ, yaitu pada 

penilaian status kesahihan hadis. 

 

25Hisyām Maḥmūd Ibrāhīm Zaqūt, “Manhaj al-Imām al-Ṣan’āni fī Mukhtalaf al-Ḥadīṣ min 

Khilāl Kitābih Subul al-Salām: Dirāsah Taṭbīqiyyah Muqāranah”, Islamic University of Gaza 25, 

no. 1 (2017), h. 17-43. 
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2. Manhaj al-Imām Muhammad bin Ismā’īl al-Ṣan’āni fī al-Tarjīḥ min 

Khilāl Kitābih Subul al-Salām Syarḥ Bulūg al-Marām.26 Sebuah tesis 

yang disusun oleh Rā`id Maḥmūd Ismā’īl Wahdān. Pembahasan dalam 

tesis tersebut adalah metode yang digunakan oleh al-Ṣan’āni pada 

kitabnya Subul al-Salām dalam melakukan tarjih fiqhiyyah. Di antara 

metode tarjih yang digunakan adalah merajihkan hadis yang lebih kuat 

kesahihannya. Namun, ia tidak banyak membahas metode yang 

digunakan al-Ṣan’āni dalam menilai kesahihan hadis. Berbeda dengan 

kajian tesis ini yang pembahasannya adalah metode penilaian hadis yang 

termuat dalam kritik al-Ṣan’āni. 

3. Bayān al-Manhaj al-Ijmāli li al-Amīr al-Ṣan’āni fī Kitābih Subul al-

Salām Syarḥ Bulūg al-Marām min Adillah al-Ahkām. Sebuah artikel 

karya Muhammad Mukhtār al-Mufti yang dipublikasikan pada Jurnal 

Mu`tah li al-Buḥūṡ wa al-Dirāsāt.27 Penulis membahas metode umum 

yang digunakan oleh al-Ṣan’āni dalam mensyarah kitab Bulūg al-

Marām. Adapun tesis ini, maka hanya menfokuskan pembahasannya 

khusus pada metode penilaian hadis al-Ṣan’āni.  

4. Aplikasi Metode Tahlili Dalam Fiqhi al-Hadis (Telaah Kitab Subul al-

Salam, Hadis Tentang Sucinya Air). Sebuah artikel karya Andi 

Darussalam yang dipublikasikan pada Jurnal Tafsere UIN Alauddin 

 

26Rā’id Maḥmūd Ismā’īl Wahdān, “Manhaj al-Imām Muhammad bin Ismā’īl al-Ṣan’āni fī 

al-Tarjīḥ min Khilāl Kitābih Subul al-Salām Syarḥ Bulūg al-Marām”, Dissertations (Yordania: 

Kulliyyah al-Dirāsāt al-Fiqhiyyah wa al-Qānūniyyah, Jāmi’ah Ālu al-Bait, 2000). 

27Muhammad Mukhtār Ḍirār al-Musfti, “Bayān al-Manhaj al-Ijmāli li al-Amīr al-Ṣan’āni 

fī Kitābih Subul al-Salām Syarḥ Bulūg al-Marām min Adillah al-Ahkām”, Mu`tah li al-Buḥūṡ wa al-

Dirāsāt 17, no. 6 (2002), h. 79-103. 
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Makassar.28 Penulis mengkaji secara khusus metode yang digunakan 

oleh al-Ṣan’āni dalam mengurai hadis kesucian air secara tahlīli pada 

kitabnya Subul al-Salām. 

5. Eksistensi Kitab Subul al-Salām Sebagai Syarah Kitab Bulūg al-Marām. 

Sebuah artikel karya Ahmad Bastari yang dipublikasikan pada Jurnal al-

Dzikra UIN Raden Intan Lampung.29 Penulis membahas kontribusi 

pemikiran al-Ṣan’āni dalam pensyarahan kitab Bulūg al-Marām, serta 

memaparkan data-data yang membuktikan eksistensi Subul al-Salām 

sebagai syarah Bulūg al-Marām. Adapun pada tesis ini, maka membahas 

Subul al-Salām dari sudut pandang penilaian kesahihan hadis, yang 

dapat memberikan data tambahan untuk menguji kelayakan Subul al-

Salām sebagai referensi penilaian kesahihan hadis-hadis Bulūg al-

Marām.  

Berdasarkan penelusuran ini, ditemukan bahwa sejumlah peneliti telah 

melakukan kajian tentang pemikiran al-Ṣan’āni pada kajian hadis dalam kitabnya 

Subul al-Salām. Dan disimpulkan bahwa fokus penelitian-penelitian tersebut 

adalah tentang metode penyusunan Subul al-Salām, metode istidlāliyah, 

istinbāṭiyah, dan eksistensi Subul al-Salām. Tidak ditemukan kajian khusus tentang 

kesesuaian kritik al-Ṣan’āni terhadap kesahihan hadis dengan konsep kritik hadis 

yang telah disimpulkan oleh ulama sebelumnya. Padahal pembahasan tersebut 

menjadi hal yang mendasar untuk mengetahui validitas istidlāl, istinbāṭ hukum dan 

kajian hadis lainnya yang disebutkan oleh al-Ṣan’āni. Serta menjadi bahan 

 

28Andi Darussalam, “Aplikasi Metode Tahlili Dalam Fiqhi al-Hadis: Telaah Kitab Subul 

al-Salam, Hadis Tentang Sucinya Air”, Jurnal Tafsere 2, no. 1 (2014), h. 174-188.  

29Ahmad Bastari, “Eksistensi Kitab Subul al-Salām Sebagai Syarah Kitab Bulūg al-

Marām”, al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu al-Qur`an dan al-Hadis 10, no. 1 (2016). 
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pertimbangan untuk mempertahankan eksistensi kitab Subul al-Salām sebagai 

syarah Bulūg al-Marām.  

Oleh karena itu, penelitian ini dipandang penting untuk dilakukan guna 

memenuhi kebutuhan-kebutuhan di atas, dan menyempurnakan kajian-kajian lain 

yang berkaitan dengan pemikiran al-Ṣan’āni.   

E. Kerangka Teoritis 

Guna mendapatkan hasil penelitian yang dimaksudkan, maka langkah 

pertama yang akan ditempuh adalah menjelaskan prinsip-prinsip kritik hadis yang 

telah disimpulkan dalam disiplin ilmu hadis. Langkah berikutnya adalah 

memaparkan data tentang manhaj yang diterapkan oleh Ibnu Ḥajar dalam menilai 

status kesahihan hadis-hadis Bulūg al-Marām. Berikut data tentang manhaj yang 

diterapkan al-Ṣan’āni dalam penyusunan kitab Subul al-Salām, guna mengetahui 

bentuk-bentuk kritik yang ia sampaikan. 

Langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi seluruh komentar al-Ṣan’āni 

yang bersifat kritik dan bantahan yang disebutkan dalam Subul al-Salām. Berikut 

mengelompokkannya berdasarkan penilaian hadis sahih, hasan, dan lemah. Hal ini 

dimaksudkan untuk mendapatkan hasil yang obyektif dan general. 

Setelah kritik-kritik tersebut diklasifikasikan, selanjutnya penulis 

melakukan analisis terhadap setiap kritik tersebut dengan bertumpu pada prinsip-

prinsip ilmu hadis yang telah diuraikan sebelumnya. Berikut menilai dan 

membandingkan kualitas kritik tersebut dan kesesuaiannya dengan penilaian Ibnu 

Ḥajar, kemudian memaparkannya dalam kesimpulan penelitian.   

Langkah-langkah di atas digambarkan pada bagan berikut: 
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F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif (non-statistik) 

dengan studi kepustakaan (library research), bercorak deskriptif dan analitis.30 

Kualitatif dalam arti penelitian tentang aspek kualitas, nilai atau makna yang 

terdapat dibalik fakta, yang diungkapkan dan dijelaskan melalui linguistik, bahasa, 

atau kata-kata. Oleh karenanya, temuan-temuan dalam penelitian ini tidak diperoleh 

melalui kuantifikasi, perhitungan statistik, atau cara-cara lainnya yang 

menggunakan ukuran angka.31 Deskriptif dalam arti penelitian ini menjelaskan dan 

menggambarkan setiap informasi yang ada pada literatur. Dan analitis, yaitu 

menelaah literatur guna memahami dan menjelaskan hubungan sebab akibat dan 

pola tertentu objek penelitian. 

 

30Sukardi, Metodologi Penelitian Pendidikan dan Prakteknya (Cet. III; Jakarta: PT. Bumi 

Aksara, 2005), h. 14. 

31Anselm L Strauss, Qualitative Analysis for Social Scientist (Cet. I; Inggris: Cambridge 

University Press, 1987), h. 21-22 
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2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini perlu dipahami untuk 

mengetahui sudut pandang terhadap objek penelitian, sebagai berikut:32 

a. Pendekatan interdisipliner. Dengan pendekatan ini, objek penelitian dibahas 

berdasarkan konsep disiplin ilmu hadis. Hal itu disebabkan seluruh sumber 

data penelitian ini adalah seputar kajian hadis. 

b. Pendekatan kritis. Pendekatan ini digunakan untuk mengakaji objek 

penelitian secara kritis, dalam rangka mengevaluasi setiap kekuatan dan 

kelemahannya. 

3. Sumber dan Metode Pengumpulan Data 

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi sumber data primer dan 

sumber data sekunder. 

a. Sumber data primer. Yaitu sumber data yang secara langsung memberikan data 

kepada kepada peneliti. Sumber data penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bulūg al-Marām fī Adillah al-Aḥkām, karya Ibnu Hajar al-‘Asqalāni, 

terdiri dari 1 jilid. 

2. Subul al-Salām Syarḥ Bulūg al-Marām, karya Muḥammad bin Ismā’īl al-

Ṣan’āni, terdiri dari 4 jilid. 

3. Kutub al-Sab’ah yang merupakan rujukan inti kitab Bulūg al-Marām. 

Buku-buku tersebut adalah Musnad Ahmad bin Hanbal, Ṣaḥīḥ al-Bukhāri, 

Ṣaḥīḥ Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan al-Tirmizi, Sunan al-Nasā`i, dan 

Sunan Ibni Mājah.  

 

32Sumadi Subrata, Buku Metodologi Penelitian (Cet. V; Jakarta: Rajawali. 1989), h. 6. 
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4. Ma’rifah ‘Anwā’ ‘Ulūm al-Ḥadīṡ, atau yang dikenal dengan Muqaddimah 

Ibnu al-Ṣallāḥ karya ‘Uṡmān bin ‘Abd al-Raḥmān, atau yang masyhur 

dengan nama Ibn al-Ṣalāḥ (w. 643 H). Buku ini membahas tentang ilmu 

hadis, mencakup 65 pokok pembahasan ilmu hadis tentang sanad, matan, 

rawi, derajat hadis dan perihal periwayatan. Kitab ini melengkapi kitab-

kitab sebelumnya seperti kitab al-Muḥaddiṣ al-Fāṣil baina al-Rāwi wa al-

Wā’i karya al-Rāmuhramzi (w. 360 H), Ma’rifah ‘Ulūm al-Ḥadīṡ karya al-

Ḥākim dan al-Kifāyah karya al-Khaṭīb al-Bagdādi. Kitab ini digunakan 

untuk memperoleh data tentang dasar-dasar dalam kritik penilaian hadis. 

5. Nuzhah al-Nażr fī Tauḍīḥ Nukhbah al-Fikar, karya Ibnu Hajar al-

‘Asqalāni. Kitab ini adalah syarah kitab Nukhbah al-Fikar yang juga 

merupakan karya Ibnu Ḥajar. Pembahasannya adalah pemikiran Ibnu 

Ḥajar dalam kajian umum ilmu hadis. Berkaitan dengan salah satu objek 

penelitian ini yaitu pemikiran Ibnu Ḥajar, maka kitab ini penting untuk 

dijadikan sumber data guna memahami dengan baik pemikiran Ibnu Ḥajar 

dalam kajian ilmu hadis. 

6. Manhaj al-Naqd ‘Inda al-Muḥaddiṡīn, karya Nuruddin ‘Itr. Kitab ini 

digunakan untuk memperoleh data tentang metode kritik hadis menurut 

para ahli hadis. 

7. Al-Ḥadīṡ al-Ḍa’īf wa Ḥukm al-Iḥtijāj Bih. Buku ini ditulis oleh salah 

seorang ulama kontemporer yaitu ‘Abd al-Karīm bin ‘Abdillāh al-Khuḍair. 

Kitab ini membahas dengan rinci dasar-dasar penilaian hadis berdasarkan 

5 syarat kesahihan hadis. Sehingga kitab ini digunakan untuk 

menyempurnakan sumber-sumber data sebelumya pada prinsip-prinsip 

kritik hadis.  
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8. Tahẓīb al-Kamāl fī Asmā` al-Rijāl, karya Yūsuf bin ‘Abd al-Raḥmān al-

Mizzi (w. 742 H). Kitab ini membahas riwayat al-jarḥ wa al-ta’dīl para 

rawi yang terdapat kitab-kitab hadis, dengan memaparkan perkataan-

perkataan ulama tentang status para rawi tersebut. Kitab ini selanjutnya 

disempurnakan oleh Maglāṭi bin Qalīj (w. 762 H) dalam karyanya Ikmāl 

Tahẓīb al-Kamāl. Kedua kitab ini digunakan untuk mendapatkan data 

tentang para rawi yang disebutkan dalam kritik-kritik al-Ṣan’āni.  

b. Sumber data sekunder. Yaitu sumber data yang memberikan data kepada 

peneliti secara tidak langsung.33 Sumber data sekunder penelitian ini adalah 

seluruh dokumen yang mendukung peneliti dalam melengkapi isi dan 

interpretasi dari sumber data primer, di antaranya: 

1. Al-Talkhīṣ al-Ḥabīr, karya Ibnu Hajar. Buku ini berisi tentang penjelasan 

status kesahihan hadis-hadis aḥkām yang terdapat dalam sebuah kitab 

karya al-Rāfi’ī dan Kitab al-Hidāyah karya al-Zaila’i, yang sejumlah 

hadis-hadisnya juga disebutkan dalam kitab Bulūg al-Marām. Kitab ini 

digunakan untuk memperoleh data tentang penjelasan terhadap penilaian 

hadis dalam Bulūg al-Marām.  

2. Al-Tibyān fī Takhrīj wa Tabwīb Aḥādīṡ Bulūg al-Marām, karya Khalid al-

Syalāḥi. Kajian kitab ini adalah takhrīj hadis-hadis yang terdapat dalm 

Bulūg al-Marām. Digunakan dalam tesis ini sebagai panduan untuk 

mengetahui letak hadis-hadis Bulūg al-Marām pada kitab-kitab hadis. Dan 

dokumen lainnya. 

 

33Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Cet. I; Bandung: 

Alfabeta, 2018) h. 137. 
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Pengumpulan data pada sebuah penelitian mengandalkan tiga jenis sumber 

data, yaitu bahan pustaka atau dokumen, observasi atau pengamatan, dan interview 

atau wawancara.34 Dalam pengumpulan data berikut pengolahannya pada penelitian 

ini, penulis menggunakan metode library research atau studi kepustakaan. Yaitu 

dengan mengumpulkan data berdasarkan hasil bacaan, maupun literatur lain yang 

berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Tahapan pada proses pengumpulan 

data tersebut digambarkan sebagai berikut: 

a. Menetapkan bahwa tema data yang dicari pada penilitian ini adalah Studi 

atas Kritik al-Ṣan’āni Terhadap Ibnu Ḥajar dalam Kitab Subul al-Salām. 

b. Mencari dan mengumpulkan data dan informasi dari sejumlah literatur 

karya ilmiah dan dokumen lainnya yang relevan. 

c. Membaca sumber data yang telah dikumpulkan dengan mengedepankan 

objektifitas pada keberagaman pendapat dan argumen. Selanjutnya 

menyeleksi dan mendeskripsikan pembahasan dari sumber data tersebut 

yang berhubungan langsung dengan isu penelitian. 

d. Sumber data berbahasa asing diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia 

yang baku dan mudah dipahami. Dengan mengacu kepada pedoman 

penulisan karya ilmiah yang digunakan di Universitas Islam Negeri 

Alauddin Makassar. 

4. Metode Pengolahan dan Analisis Data 

Data yang telah dikumpulkan selanjutnya diolah dan dianalisis dengan 

menggunakan metode-metode berikut: 

 

34Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 1984), h. 201. 
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a. Induktif. Yaitu metode yang bertumpu pada fakta-fakta khusus, 

kemudian disingkap suatu kesimpulan secara umum.35 Penulis 

menelusuri kritik dan tanggapan al-Ṣan’āni terhadap penilaian hadis 

yang dilakukan Ibnu Ḥajar dalam kitabnya Bulūg al-Marām, kemudian 

menarik kesimpulan yang bersifat umum. 

b. Metode analisis konten (content analysis). Adalah suatu metode 

penelitian untuk membuat inferensi-inferensi yang dapat ditiru dan sahih 

data dengan memperhatikan konteksnya. Atau analisa data-data pada 

konteks tertentu, berkaitan dengan individu atau kelompok, serta atribut 

budaya mereka.36 Adapun konteks dalam penelitian ini adalah suatu 

kritik hadis yang dilakukan oleh al-Ṣan’āni, dengan menggunakan 

atribut dan muṣtalah dalam disiplin ilmu hadis. Analisis ini dilakukan 

dengan mengidetifikasi dan mencermati pesan-pesan yang terdapat 

dalam teks, guna mendapatkan perhitungan yang terukur dan teruji 

terhadap kandungan pesan. 

G. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memaparkan penilaian status 

kesahihan hadis yang dilakukan oleh Ibnu Ḥajar dalam kitabnya Bulūg al-Marām. 

Kemudian memaparkan kritik-kritik yang diajukan al-Ṣan’āni terhadap penilaian 

Ibnu Ḥajar. Dan melakukan analisa kritik terhadap kritik-kritik al-Ṣan’āni, serta 

 

35Sutrisno Hadi, Metodologi Research II (Cet. XVI; Jogjakarta: Yayasan Penerbitan Fak. 

Psikologi UGM, 1987), h. 36. 

36Klaus Krippendorf, Content Analysis: Introduction to Its Theory and Methodology. Terj. 

Farid W. (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2008), h. 19  
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menguji kesesuaiannya dengan prinsip kritik hadis dalam ilmu hadis guna 

memberikan penilaian terhadap kritik-kritik tersebut.  

Penelitian ini diharapkan memberi kontribusi dalam pengembangan ilmu 

pengetahuan Islam, khususnya pada disiplin ilmu hadis, serta dapat menjadi bahan 

rujukan untuk studi penelitian yang serupa. 

2. Kegunaan Penelitian 

Sebagai karya ilmiah yang memberikan kontribusi dalam kajian ilmu hadis. 

Khususnya pada pemikiran al-Ṣan’āni dan manhajnya dalam kitab Subul al-Salām, 

serta kajian-kajian yang berkaitan dengannya. Oleh karena itu, tulisan ini 

diharapkan menjadi salah satu referensi dan petunjuk bagi para peneliti di bidang 

ilmu hadis, dan ilmu-ilmu keislaman umumnya. 
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BAB II 

KONSEP KRITIK KESAHIHAN HADIS 

Ditinjau dari keabsahan penisbatan hadis kepada Rasulullah, maka hadis 

dibagi menjadi dua: Qaṭ’ī al-Ṡubūt, hadis yang secara conclusive (pasti) dinisbatkan 

kepada Nabi, yaitu hadis mutawātir, hal ini disebabkan karena hadis mutawātir 

diriwayatkan oleh banyak rawi pada setiap rentetan sanadnya, yang menutup 

dugaan bahwa mereka sepakat melakukan dusta. dan Żanni al-Ṡubūt, hadis yang 

penisbatannya kepada Nabi bersifat presumptive (dugaan/kemungkinan) yaitu 

hadis āḥād. Hal ini disebabkan karena jumlah rawi pada rentetan sanadnya37 belum 

mencapai jumlah yang menutup dugaan mereka melakukan dusta. Oleh karenanya 

hadis mutawatir dinilai maqbūl sahih, sedangkan hadis āḥād dapat dinilai maqbūl 

atau mardūd.  

Hadis maqbūl mencakup hadis sahih dan hasan adalah yang memenuhi 

syarat-syarat kesahihan hadis. Syarat-syarat tersebut telah disimpulkan oleh para 

pakar hadis sejak masa awal perkembangan ilmu hadis, seperti defenisi hadis sahih 

yang disebutkan oleh Ibnu al-Ṣalāḥ: 

 

Artinya:  

“Hadis sahih adalah hadis yang musnad (tersambung sanadnya) melalui 

periwayatan seorang yang adil dan dabit, dari seorang yang adil dan dabit, 

hingga akhir dari sanad tersebut, serta tidak mengandung syużūż dan ‘illah.” 

 

37Atau pada salah satu dari rentetan sanadnya 

38’Uṡmān bin ‘Abdurrahman Ibn al-Ṣalāḥ al-Syahrazūri, Ma’rifah Anwā’ ’Ulūm al-Ḥadīṡ 

(Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2002), h 79. 
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Yang membedakan hadis sahih dan hasan adalah tingkat kedabitan rawinya. 

Seluruh rawi pada hadis sahih adalah ṡiqah, memiliki kedabitan yang sempurna 

(tām al-ḍabṭ). Sedangkan pada hadis hasan terdapat rawi yang kedabitannya tidak 

sempurna (khafīf al-ḍabṭ). Adapun hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat di atas 

maka disebut mardūd, mencakup hadis daif dan mauḍū’ (palsu).  

Syarat-syarat di atas diuraikan sebagai berikut:  

A. Kriteria Kesahihan Hadis. 

1. Ittiṣāl al-Sanad (Ketersambungan Sanad). 

Sanad berasal dari bahasa Arab  yang berarti sandaran.39 Adapun dalam 

ilmu hadis, maka sanad bermakna: Rentetan para rawi yang membawa matan  

hadis.40 Maksud dari ketersambungan sanad adalah periwayatan hadis oleh seorang 

muḥaddiṣ dari gurunya, kemudian gurunya meriwayatkan dari gurunya, dan 

seterusnya tidak terputus sampai kepada sahabat yang meriwayatkan dari Nabi. Jika 

periwayatannya sampai kepada Nabi, maka hadis tersebut disebut marfū’.41 Jika 

sampai hanya kepada sahabat, maka disebut mauqūf.42 Dan jika sampai hanya 

kepada tabi’in, maka disebut maqṭū’.43  

Terputusnya suatu sanad dapat diketahui dengan cara-cara berikut:44 

 

39Ahmad bin Fāris, Maqāyīs al-Lugah, jilid 3 (Dār al-Fikr, 1979), h. 105. 

40Maḥmūd al-Ṭaḥḥān, Taysīr Muṣṭalaḥ al-Ḥadīṡ (Cet. X; [t.t]: Maktabah al-Ma’ārif, 2004) 

h. 18. 

41Dinilai sahih, jika memenuhi syarat-syarat yang lain. 

42Dinilai sahih, jika pada perkara yang tidak dibenarkan melakukan ijitihad (seperti perkara 

gaib), dan memenuhi syarat lainnya. Adapun pada perkara lainnya, maka menunjukkan qaul atau 

fi’l ṣaḥābi. 

43Dinilai lemah. 

44Muhammad bin Muhammad Abu Syuhbah, al-Wasīṭ fī ‘Ulūm wa Musṭalaḥ al-Ḥadīṡ 

([t.tp]: Dār al-Fikr al-‘Arabi, [t.th]), h. 652. 
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1. Keterangan/pengakuan langsung dari rawi bahwa ia tidak mendengar 

dari rawi sebelumnya.  

2. Keterangan dari murid yang ṡiqah bahwa gurunya tidak mendengar dari 

rawi sebelumnya.  

3. Keterangan dari kritikus hadis yang muktabar.  

4. Keterangan berdasarkan ṭabaqah para rawi hadis.  

5. Keterangan berdasarkan tahun lahir dan wafat para rawi, serta daerah-

daerah yang pernah ditempati.  

6. Keterangan berdasarkan tanda-tanda terputusnya sanad melalui ṣigah 

al-taḥammul. 

Sanad yang terputus memiliki beberapa keadaan berdasarkan letak putusnya 

pada rantai sanad. Jika putusnya nampak dan tidak sulit untuk diketahui, maka 

dikategorikan ke dalam . Sedangkan putus yang tidak nampak 

dikategorikan ke dalam . Masing-masing hadis dari 2 kategori ini 

memiliki penamaan khusus dalam ilmu muṣṭalaḥ al-ḥadīṡ. Hadis-hadis yang 

digolongkan ke dalam  adalah sebagai berikut: 

1. Al-Mu’allaq.  

Dari segi bahasa, al-mu’allaq adalah ism maf’ūl dari kata  yang berarti 

“bergantung,”  adalah sesuatu yang digantung. Suatu sanad dikatakan mu’allaq 

karena ia bersambung dengan bagian sanad dari arah atas, dan terputus pada bagian 

bawahnya, bagaikan sesuatu yang digantung.45 Adapun dalam pengertian ilmu 

hadis, maka al-mu’allaq adalah:  

 

45Maḥmūd al-Ṭaḥḥān, Taysīr Muṣṭalaḥ al-Ḥadīṡ, h. 84. 
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Artinya: 

Sanad yang pada bagian awalnya47 terdapat rawi yang gugur, seseorang atau 

lebih.48 

Sebagian ulama menambahkan kalimat  (secara berturut-turut) 

pada pengertian di atas.49 

Contoh hadis al-mu’allaq: 

Artinya: 

Ḥumaid berkata: Dari Anas, dari Rasulullah (ia bersanda): “Janganlah ia 

meludah ke arah kiblat, atau ke arah kanan. Tetapi ke arah kiri atau ke bawah 

kakinya.” 

Pada riwayat di atas, al-Bukhāri menghapus semua sanadnya, kecuali 

tabī’in (Ḥumaid) dan ṣaḥābi (Anas).51 

2. Al-Mursal.  

 

46’Uṡmān bin ‘Abdurrahman Ibn al-Ṣalāḥ al-Syahrazūri, Ma’rifah Anwā’ ’Ulūm al-Ḥadīṡ. 

148. 

47Dari posisi guru/syaikh seorang muḥaddiṡ. 

48Bahkan hingga akhir sanad. Lihat: Ahmad bin 'Ali bin Hajar al-‘Asqalāni, Fatḥ al-Bāri, 

jilid 1 (Beirut: Dār al-Ma’rifah, 1379 H), h. 17. 

49Jamāl al-Dīn bin Muhammad al-Qāsimi, Qawā’id al-Taḥdīṡ min Funūn Muṣṭalaḥ al-

Ḥadīṡ (Cet. I; Beirut: Mu`assasah al-Risālah, 2004), h. 180. 

50Muhammad bin Ismā’īl al-Bukhāri, Ṣaḥīḥ al-Bukhāri, jilid 1, h. 198. 

51Hadis al-mu’allaq adalah hadis daif, kecuali yang terdapat pada kitab yang mensyaratkan 

kesahihan hadis, seperti Ṣaḥīḥ al-Bukhāri dan Ṣaḥīḥ Muslim. Jika hadis tersebut diriwayatkan 

dengan sīgah al-jazm (seperti: “Fulan berkata, Fulan menyebutkan”), maka hadis tersebut dinilai 

sahih. Sedangkan jika diriwayatkan dengan sīgah al-tamrīḍ (seperti: “Dikatakan dari Fulan, 

disebutkan dari Fulan”), maka kemungkinan hadis itu sahih, hasan, atau daif. Ibnu Ḥajar telah 

mengumpulkan hadis-hadis al-mu’allaq pada kitabnya Taglīq al-Ta’līq. Lihat: Maḥmūd al-Ṭaḥḥān, 

Taysīr Muṣṭalaḥ al-Ḥadīṡ, h. 85-86.  
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Dari segi bahasa, al-mursal adalah ism maf’ūl dari kata  yang berarti 

“melepaskan.”52 Seakan-akan muḥaddiṡ melepaskan sanadnya, dan tidak 

mengikatnya dengan rawi yang dikenal. Adapun pengertiannya dalam ilmu hadis 

adalah:53 

 

Artinya: 

Sanad yang pada bagian akhirnya (yakni setelah tabiin) terdapat rawi yang 

gugur. 

 

Artinya: 

Hadis yang diriwayatkan dengan sanad tersambung sampai ke tabiin, 

kemudian tabiin berkata: “Rasulullah bersabda,” tanpa menyebutkan 

perantara hadis tersebut diperoleh, baik sahabat atau tabiin.57 

Contoh hadis mursal: 

 

52Muhammad bin Mukrim al-Anṣāri, Lisān al-‘Arab, jilid 11 (Cet. III; Beirut: Dār Ṣādir, 

1414 H), h. 285. 

53Berbeda dengan pengertian mursal menurut ulama uṣūliyyūn, yakni: Perkataan tābi’i atau 

rawi yang lain: “Rasulullah bersabda.” Pengertian ini mencakup mursal, mu’allaq, munqaṭi’ dan 

mu’ḍal versi ilmu hadis, dan inilah yang diterapkan oleh Abu Dāwud dalam kitabnya al-Marāsīl. 

Lihat: Maḥmūd bin ‘Abdurrahman al-Aṣfahāni, Bayān al-Mukhtaṣar Syarḥ Mukhtaṣar Ibn al-Ḥājib, 

jilid 1 (Cet. I; Saudi: Dār al-Madani, 1986), h. 761. Dan: ‘Abdullah bin Ahmad bin Qudāmah, 

Raudah al-Nāżir wa Jannah al-Manāżir, jilid 1 (Cet. II: Mu`assasah al-Rayyān, 2002), h. 364. 

54Ahmad bin 'Ali bin Hajar al-‘Asqalāni, Nuzhah al-Nażar fī Tauḍīḥ Nukhbah al-Fikr, h. 

82. 

55Muhammad bin ‘Abdillah bin Muhammad al-Ḥākim, Ma’rifah ‘Ulūm al-Ḥadīṡ (Cet. II; 

Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1977), h. 25. 

56‘Ali bin Ḥasan al-Aṡari, al-Ta’līqāt al-Aṡariyyah ‘alā al-Manżūmāt al-Baiquniyyah (Cet. 

II; al-Dammām: Dār Ibn al-Jauzi, 1440 H), h. 33. 

57Atau perkataan tabiin tentang perbuatan Rasulullah atau takrirnya.  
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Artinya: 

Dari al-Zuhri, bahwasanya Rasulullah mengambil bantuan dari beberapa 

orang Yahudi di Khaibar dalam peperangannya, kemudian Rasulullah 

memberi mereka bagian. 

Al-Zuhri adalah salah seorang tokoh dari kalangan tabiin. Ia meriwayatkan 

hadis ini tanpa menyebutkan perantara yang darinya ia menerima hadis, baik dari 

kalangan sahabat atau tabiin lain.  

Secara zahir, hadis mursal dapat dikategorikan ke dalam hadis daif, karena 

sanadnya tidak tersambung.59 Namun, ulama juga membahas mursal ṣaḥābi, yaitu 

hadis mursal yang diriwayatkan oleh sahabat yang tidak mendengar atau 

menyaksikan langsung hadis Rasulullah sebab usia yang masih dini, 

keterlambatannya masuk Islam, atau ketidakhadirannya di majelis Rasulullah. 

Pendapat yang kuat dan dianut oleh mayoritas ulama adalah hadis mursal ṣaḥābi 

merupakan hadis yang sahih, karena berdasarkan telaah ditemukan bahwa hukum 

asal sahabat meriwayatkan hadis langsung dari Nabi atau dari sahabat yang lain, 

 

58Sulaiman bin al-Asy’aṡ al-Sijistāni, al-Marāsīl (cet. I; Beirut: Mu`assasah al-Risalah, 

1408 H), h. 224. 

59Hadis mursal gair ṣaḥābi dinilai lemah oleh mayoritas ulama hadis dan uṣūl. Adapun Abu 

Ḥanīfah, Mālik, dan Ahmad (dalam satu riwayat mazhabnya), mereka memandang hadis tersebut 

diterima dengan syarat mursil (rawi yang melakukan irsāl) adalah rawi yang ṡiqah, dan ia 

meriwayatkannya dari rawi yang ṡiqah pula. Sedangkan al-Syāfi’i memandang hadis tersebut 

diterima dengan syarat-syarat berikut: 1. Mursil adalah salah seorang tabiin senior, 2. Mursil 

meriwayatkannya dari rawi ṡiqah, 3. Mursil adalah seorang yang kuat kedabitannya, atau tidak ada 

rawi lain yang menyelisihi periwayatnnya, 4. Terdapat hadis musnad yang menguatkannya, atau 

terdapat hadis mursal lain dari rawi yang memenuhi tiga syarat di atas, atau terdapat perkataan 

sahabat yang mendukungnya, atau terdapat fatwa dari banyak ulama yang mendukungnya. Lihat: 

‘Abd al-Karīm bin ‘Abdillah al-Khuḍair, al-Ḥadīṡ al-Ḍa’īf wa Ḥukm al-Iḥtijāj bih (Cet. I; Riyad: 

Dār al-Muslim, 1997), h. 80-85. Dan: Muhammad bin Idrīṣ al-Syāfi’i, al-Risālah (Cet. I; Mesir: 

Muṣṭafā al-Bābi al-Ḥalabi, 1938), h. 461-463. 
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mereka tidak meriwayatkan dari tabiin kecuali sedikit, dan pada saat itu mereka 

memberikan penjelasan.60,61 

3. Al-Mu’ḍal.  

Dari segi bahasa, al-mu’ḍal berasal dari kata  yang mengandung makna 

“mempersempit atau mempersulit.”62 Seakan-akan rawi mempersulit keadaan, 

karena menggugurkan dua rawi dari rentetan sanad. Adapun pengertiannya dalam 

ilmu hadis adalah: 

Artinya: 

Sanad yang padanya terdapat dua rawi (atau lebih) yang gugur secara 

berturut-turut.64 

Hadis mu’ḍal lebih buruk dari hadis mursal dan munqaṭi’, karena rawi yang 

gugur lebih banyak. Kedaifan hadis mu’ḍal adalah pendapat yang disepakati oleh 

ulama.65,66 Contoh hadis mu’ḍal: 

 

60Muhammad bin Ismā’īl al-Ṣan’āni, Tauḍīḥ al-Afkār li Ma’āni Tanqīḥ al-Anżār fī ‘Ulūm 

al-Āṡār, jilid 1 (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1997), h. 287. 

61‘Abdurrahman bin Abi Bakr al-Ṣuyūṭi, Tadrīb al-Rāwi fī Syarḥ Taqrīb al-Nawawi, jilid 

3 (Cet. I; Jeddah: Dār al-Minhāj, 2016), h. 173-175.  

62Ahmad bin Fāris, Maqāyīs al-Lugah, jilid 3, h. 346.. 

63Di tengah sanad, menurut sebagian ulama. Lihat: Ahmad ‘Umar Hāsyim, Qawā’id Uṣūl 

al-Ḥadīṡ (Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Arabi), h. 102. 

64Jika terdapat dua rawi di awal sanad yang gugur secara berurutan, maka sanad tersebut 

dapat disebut mu’ḍal dan mu’allaq. Perbedaannya adalah jika gugurnya dua rawi tersebut berada di 

bagian tengah sanad, maka disebut mu’ḍal, bukan mu’allaq. Olehnya sebagian ulama 

mendefinisikan mu’ḍal dengan gugurnya dua rawi atau lebih secara berturut-turut di bagian tengah 

sanad (bukan di awal dan bukan di akhir). 

65Muhammad bin Ismā’īl al-Ṣan’āni, Tauḍīḥ al-Afkār li Ma’āni Tanqīḥ al-Anżār fī ‘Ulūm 

al-Āṡār, jilid 1, h. 298. 

66Maḥmūd al-Ṭaḥḥān, Taysīr Muṣṭalaḥ al-Ḥadīṡ, h. 92. 
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Artinya: 

Dari Mālik, telah sampai kepadanya bahwa Abu Hurairah berkata: Rasulullah 

bersabda: “Budak berhak mendapat makanan dan pakaiannya dengan cara 

yang makruf dan tidak boleh disuruh melakukan pekerjaan yang tidak mampu 

ia kerjakan.” 

Pada riwayat di atas, terdapat dua rawi antara Mālik dan Abu Hurairah yang 

gugur. Pada riwayat yang lain disebutkan bahwa keduanya adalah Muḥammad bin 

‘Ajlān dan bapaknya.  

4. Al-Munqaṭi’. 

Dari segi bahasa, al-munqaṭi’ berasal dari kata  yang mengandung 

makna “terpisah” atau “terpotong.”68 Adapun pengertiannya dalam ilmu hadis 

adalah: 

 

Artinya: 

Hadis yang sanadnya tidak tersambung, bagaimanapun bentuk 

keterputusannya. 

Sebagian ulama mutakhirin memberikan pengertian yang lebih khusus 

untuk membedakannya dari jenis-jenis hadis lemah dari segi sanad lainnya, yaitu:  

 

 

67Muhammad bin ‘Abdillah bin Muhammad al-Ḥākim, Ma’rifah ‘Ulūm al-Ḥadīṡ, h. 37. 

68Ahmad bin Fāris, Maqāyīs al-Lugah, jilid 5, h. 100. 

69‘Abdurrahman bin Abi Bakr al-Ṣuyūṭi, Tadrīb al-Rāwi fī Syarḥ Taqrīb al-Nawawi, jilid 

1, h. 235. 

70Ahmad bin 'Ali bin Hajar al-‘Asqalāni, Nuzhah al-Nażar fī Tauḍīḥ Nukhbah al-Fikr, h. 

84. 
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Artinya: 

Hadis yang sanadnya tidak tersambung, selain dari hadis mursal (gugurnya 

rawi di awal sanad), mu’allaq (gugurnya rawi di akhir sanad), dan mu’ḍal 

(gugurnya dua rawi secara berturut-turut). 

Contoh hadis munqaṭi: 

 

Artinya: 

‘Abd al-Razzāq meriwayatkan dari al-Ṡauri, dari Abi Isḥāq, dari Zaid bin 

Yuṡai’, dari Ḥuẓaifah secara marfū’: “Jika kamu menjadikan Abu Bakar 

sebagai wali, maka ia adalah seorang yang kuat dan terpercaya.” 

Pada sanad di atas terdapat rawi yang tidak disebut di antara al-Ṡauri dan 

Abi Isḥāq. Karena al-Ṡauri tidak mendengarnya langsung dari Abi Isḥāq, tetapi ia 

mendengarnya dari Syarīk, kemudian Syarīk yang mendengarnya dari Abi Isḥāq. 

Hal ini diketahui berdasarkan alur sanad yang lain. 

Faktor-faktor kelemahan hadis pada jenis-jenis di atas dapat dilihat secara 

nampak dari rentetan sanadnya, walaupun hanya dengan ilmu tārīkh al-ruwāh 

(sejarah rawi). 

Adapun hadis-hadis yang daif karena sebab yang tidak nampak ( ) 

adalah sebagai berikut: 

1. Al-Mudallas. 

Dari segi bahasa, al-mudallas berasal dari kata  yang mengandung 

makna “gelap” atau  berarti “menyembunyikan aib barang jualan.” Pelakunya 

 

71Muhammad bin ‘Abdillah bin Muhammad al-Ḥākim, Ma’rifah ‘Ulūm al-Ḥadīṡ, h. 28. 
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adalah  (mudallis).72 Isyarat bahwa rawi menyembunyikan aib pada 

periwayatan hadis, sebagaimana pengertiannya dalam ilmu hadis, yaitu: 

Artinya: 

Yang aib sanadnya disembunyikan, rawi meriwayatkan dari orang yang 

pernah ia temui atau sezaman dengannya hadis yang tidak ia dengar darinya. 

Ia meriwayatkannya dengan cara yang memberi sangkaan bahwa ia telah 

mendengarkan hadis dari rawi yang ia sebutkan.  

Contohnya: 

Artinya: 

Muḥammad bin Rāfi’ mengabarkan kepada kami, Syabābah berkata kepada 

kami, al-Mugīrah bin Muslim al-Khurasāni berkata kepada kami, dari Abu al-

Zubair, dari Jābir, ia berkata: “Rasulullah tidak tidur pada malam hari, kecuali 

setelah membaca Surah al-Sajadah dan al-Mulk. 

Pada sanad di atas, Abu al-Zubair meriwayatkan dari Jābir. Namun pada 

alur sanad yang lain, seorang rawi bernama Zuhair bertanya kepada Abu al-Zubair, 

apakah ia mendengarnya langusng dari Jābir? Ia berkata: “Bukan Jabir yang 

menyampaikannya kepadaku, tetapi Ṣafwān atau Abu Ṣafwān.”76 

 

72Kata juga دلس bermakna “sedikit”. Mengisyaratkan bahwa rawi menyebutkan sanad yang 

lebih sedikit dari yang semestinya. Lihat: Ahmad bin Fāris, Maqāyīs al-Lugah, jilid 2, h. 296. 

73‘Ali bin Muhammad al-Jurjāni, al-Dībāj al-Muẓahhab fī Muṣṭalaḥ al-Ḥadīṡ (Mesir: 

Maṭba’ah Muṣṭafā al-Bābi al-Ḥalabi, 1931), h, 40. 

74’Uṡmān bin ‘Abdurrahman Ibn al-Ṣalāḥ al-Syahrazūri, Ma’rifah Anwā’ ’Ulūm al-Ḥadīṡ, 

h. 157. 

75Ahmad bin Syu’aib bin ‘Ali al-Nasā`i, ‘Amal al-Yaum wa al-Lailah (Cet. I; Beirut: 

Mu`assasah al-Risālah, 1406 H), h. 431. 

76Ahmad bin Syu’aib bin ‘Ali al-Nasā`i, ‘Amal al-Yaum wa al-Lailah, h. 432. 
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Pengertian dan gambaran di atas adalah pengertian untuk salah satu jenis al-

mudallas, yaitu tadlīs al-isnād. Adapun jenis-jenis lainya adalah:77 

a. Tadlīs al-Syuyūkh 

Adalah ketika rawi mudallis meriwayatkan dari gurunya suatu hadis yang 

pernah ia dengar darinya,78 tetapi ia menyebut gurunya dengan nama yang tidak 

dikenal. Seakana-akan terdapat aib pada gurunya yang disembunyikan. Contoh:  

Artinya: 

Dari Abu Bakar bin Mujāhid (ia berkata), telah berkata kepada kami 

Muḥammad bin Sanad. Muhamamd bin Sanad adalah Abu Bakar Muḥammad 

bin al-Ḥasan bin Ziyād bin Hārūn bin Ja’far bin Sanad. Jadi, Abu Bakar bin 

Mujahid menasabkannya ke salah satu kakeknya, (sedangkan ia tidak dikenal 

dengan penamaan itu). 

b. Tadlīs al-Taswiyah 

Terjadi ketika rawi mudallis meriwayatkan dari gurunya, kemudian ia 

menggugurkan rawi yang lemah yang berada di antara dua ṡiqah yang pernah saling 

bertemu.80 Hal itu dilakukan untuk menyembunyikan aib rawi tersebut, seakan-

akan hadis tersebut sahih karena diriwayatkan oleh ṣiqah dari ṡiqah. Contoh: 

 

77Tadlīs memiliki berbagai macam gambaran dan jenis, namun yang banyak disebutkan 

adalah ketiga jenis tadlīs di ini. Lihat jenis-jenis lainnya pada: Ma’rifah Anwā’ ’Ulūm al-Ḥadīṡ, al-

Iqtirāḥ karya Ibnu Daqīq, Tadrīb al-Rāwi, dan al-Taqyīd wa al-Īḍāḥ karya al-‘Irāqi. 

78Olehnya, jika dilihat secara nampak, maka tidak ditemukan rawi yang gugur.  

79Ahmad ‘Umar Hāsyim, Qawā’id Uṣūl al-Ḥadīṡ, h. 110. 

80Gambarannya: Rawi (a) meriwayatkan dari gurunya yang ṡiqah (b), dari rawi yang lemah 

(c), dari rawi yang ṡiqah (d), sedangkan rawi (b) dan (d) juga pernah bertemu. Rawi (a) melakukan 

tadlīs dengan menggugurkan rawi (c) yang lemah. Olehnya, rawi (a) hanya meriwayatkan dari rawi-

rawi yang ṡiqah, dengan menggunakan lafaz yang tidak ṣarīḥ. Olehnya disebut al-taswiyah 

(meratakan), karena ia meratakan periwayatan hanya pada rawi-rawi yang ṡiqah. 
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Artinya: 

Ibnu Abi Ḥātim meriwayatkan, aku mendengar dari ayahku hadis yang ia 

riwayatkan dari Isḥāq bin Rāhūyah, dari Baqiyyah (bin al-Walīd), ia berkata: 

Berkata kepadaku Abu Wahb al-Asadi: berkata kepadaku Nāfi’, dari Ibnu 

‘Umar, ia berkata: “Janganlah kamu memuji keislaman seseorang sampai 

kamu mengetahui simpul akalnya.” 

Hadis ini diriwayatkan dari ‘Ubaidullāh bin ‘Amr (ṡiqah), dari Isḥāq bin Abi 

Farwah (daif), dari Nāfi’ (ṡiqah) dari Ibnu ‘Umar, dari Nabi. ‘Ubaidullah bin ‘Amr 

memiliki kuniyah Abu Wahb, berasal dari Bani Asad. Pada riwayat di atas, 

Baqiyyah tidak menyebut nama asli ‘Ubaidullah melainkan kuniahnya saja, karena 

terdapat rawi yang lemah (Isḥāq) yang tidak ingin ia sebutkan.82  

Tadlīs dalam periwayatan hadis adalah perbuatan yang tercela. Dari ketiga 

jenis di atas, maka tadlīs al-taswiyah adalah yang paling tercela,83 kemudian tadlīs 

al-isnād, kemudian tadlīs al-syuyūkh.84,85   

Tadlīs dapat diketahui dengan dua cara: Pertama, informasi dari rawi 

mudallis sendiri. Kedua, pernyataan seorang pakar berdasarkan telaah dan 

penelitian mendalam.86  

 

81‘Abdurrahman bin Muhammad bin Idrīs al-Rāzi, al-‘Ilal, jilid 1 (Cet. I: Maṭābi’ al-

Ḥumaiḍi), h. 115. 

82Ulama menyebutkan bahwa rawi yang sering melakukan tadlīs ini adalah Baqiyyah bin 

al-Walīd. 

83Karena seorang yang ṡiqah dan tidak dikenali melakukan tadlīṣ akan tertuduh melakukan 

tadlīs. 

84‘Abd al-Karīm bin ‘Abdillah al-Khuḍair, al-Ḥadīṡ al-Ḍa’īf wa Ḥukm al-Iḥtijāj bih, h. 

100. 

85Maḥmūd al-Ṭaḥḥān, Taysīr Muṣṭalaḥ al-Ḥadīṡ, h. 102. 

86Maḥmūd al-Ṭaḥḥān, Taysīr Muṣṭalaḥ al-Ḥadīṡ, h. 104. 
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Adapun hukum riwayat seorang mudallis, maka terdapat perbedaan 

pandangan, yaitu:87 

a. Sekelompok fuqaha dan aṣḥāb al-ḥadīṡ berpendapat bahwa riwayat 

mudallis tidak diterima secara mutlak. Tadlīs menjadi salah satu 

sebab jarḥ. 

b. Sekelompok ulama memandang bahwa riwayat mudallis diterima. 

Dan tadlīṣ tidak menjadi sebab jarḥ. Pendapat ini dianut oleh ulama 

Zaidiyyah, bahkan menurut Ibn al-Wazīr riwayat yang mudallas 

lebih baik daripada riwayat yang mursal.88 

c. Riwayat mudallis diterima jika ia meriwayatkan dengan ṣīgah (cara) 

samā’ atau taḥdīṡ. Adapun jika ia meriwayatkan dengan ṣīgah 

prospektif seperti ‘an’anah, maka riwayatnya tidak diterima. Ini 

adalah pendapat al-Syāfi’i, Ibn al-Ṣalāḥ, al-Nawawi, dan Ibnu Ḥajar. 

d. Riwayat mudallis diterima jika diketahui bahwa ia hanya melakukan 

tadlīs pada rawi yang ṡiqah, dengan ṣīgah apapun ia 

meriwayatkan.89 Adapun jika diketahui bahwa ia melakukan tadlīs 

pada rawi ṡiqah dan tidak ṡiqah, maka riwayatnya tidak diterima 

kecuali jika ia memberikan kejelasan bahwa riwayatnya adalah dari 

rawi yang ṡiqah. 

e. Riwayat mudallis diterima jika tadlīṣ yang dilakukan adalah pada 

rawi ṡiqah dari kalangan tiga generasi awal. Dan tidak diterima jika 

 

87‘Abd al-Karīm bin ‘Abdillah al-Khuḍair, al-Ḥadīṡ al-Ḍa’īf wa Ḥukm al-Iḥtijāj bih, h. 

105-107. 

88Al-Ṣan’āni berkata tentang perkataan Ibn al-Wazīr: “Perkataanya perlu ditinjau.” Lihat: 

Muhammad bin Ismā’īl al-Ṣan’āni, Tauḍīḥ al-Afkār li Ma’āni Tanqīḥ al-Anżār fī ‘Ulūm al-Āṡār, 

jilid 1, h. 316. 

89Seperti tadlīs Ibn ‘Uyainah. 
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selain dari mereka. Ini adalah pendapat Żafar Aḥmad al-Tahāwuni 

(w. 1394 H). 

2. Al-Mursal al-Khafi 

Pengertiannya adalah: 

 

Artinya: 

Riwayat seorang rawi dari seseorang yang hidup sezaman dengannya, namun 

ia tidak pernah mendangar langsung darinya dan tidak bertemu dengannya. 

Contohnya: 

Artinya: 

al-‘Awām bin Ḥausyab meriwayatkan dari ‘Abdullāh bin Abi Aufā: Ketika 

Bilal mengucapkan “Salat akan didirikan,” maka Rasulullah bangkit seraya 

bertakbir. Diriwayatkan dari Aḥmad bin Ḥanbal bahwa al-‘Awām tidak 

pernah bertemu dengan Ibn Abi Aufā. 

Perbedaan antara hadis mudallas dan mursal khafi adalah; hadis mudallas 

merupakan periwayatan seorang rawi dari gurunya suatu hadis yang tidak pernah ia 

dengar darinya, dengan cara yang disangka ia mendengarnya langsung. Adapun 

 

90Ahmad bin 'Ali bin Hajar al-‘Asqalāni, Nuzhah al-Nażar fī Tauḍīḥ Nukhbah al-Fikr, h. 

85. 

91Ahmad bin al-Ḥusain al-Baihaqi, al-Sunan al-Kubra, jilid 2 (Cet. III; Beirut: Dār al-

Kutub al-‘Ilmiyyah, 2003), h. 35. 

92Khalīl bin Kaikladi bin ‘Abdillāḥ al-‘Alā`i, Jāmi’ al-Taḥṣīl fī Aḥkām al-Marāsīl (Cet. II; 

Beirut: ‘Ālam al-Kutub, 1986), h. 249. 
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mursal al-khafi, periwayatan rawi dari rawi yang tidak pernah ia dengarkan 

langsung suatu hadispun darinya.93 

2. ‘Adālah Rawi  

Dari segi bahasa ‘adālah berasal dari kata  yang mengandung makna 

“lurus,” orang yang adil adalah orang yang diridoi dan lurus arahnya. Adapun 

dalam terminologi ilmu hadis, ‘adalah adalah: 

 

Artinya: 

Sifat menjaga takwa dan murū`ah, hingga terwujud kepercayaan terhadap 

kejujurannya dalam meriwayatkan.  

Maksud dari takwa adalah melaksanakan yang diperintahkan dan menjauhi 

yang dilarang seperti syirik, kefasikan dan bid’ah. Adapun murū`ah adalah menjaga 

akhlak mulia dan kebiasaan-kebiasaan baik, serta menjauhi perkara tercela.95 Syarat 

ini menekankan bahwa rawi amanah dalam meriwayatkan hadis. 

Seorang rawi tidak dikatakan ‘ādil sebelum ia memenuhi kriteria atau 

syarat-syarat berikut:96 

1. Islam,97 

2. Taklīf, atau balig dan berakal, 

 

93Ahmad bin 'Ali bin Hajar al-‘Asqalāni, Nuzhah al-Nażar fī Tauḍīḥ Nukhbah al-Fikr, h. 

86. 

94Muhammad bin Muhammad al-Gazāli, al-Mustaṣfā (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-

‘Ilmiyyah, 1993), h. 125. 

95Ṭāhir bin Ṣāliḥ al-Jazā`iri, Taujīh al-Nażar ilā Uṣūl al-Aṡar, jilid 1 (Cet. I; Ḥalab: 

Maktabah al-Maṭbū’āt al-Islāmiyyah, 1995), h. 97. 

96‘Abd al-Karīm bin ‘Abdillah al-Khuḍair, al-Ḥadīṡ al-Ḍa’īf wa Ḥukm al-Iḥtijāj bih, h. 

118-120. 

97Al-Ḥāzimi berkata: “Jika seseorang mendengar hadis (taḥammul) pada saat ia masih 

musyrik, kemudian ia menyampaikannya (adā`) setelah ia masuk Islam, maka hal itu tidak 

mengapa.”  
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3. Menjauhi sebab-sebab kefasikan, 

4. Menjauhi hal-hal yang merusak murū`ah. 

Adapun hal-hal yang merusak ‘adālah rawi yaitu: 

1. Al-Kaẓib 

Al-Kaẓib berarti “dusta”, antonim kata “jujur”,98 yaitu menyampaikan 

sesuatu tidak sesuai dengan faktanya, disengaja atau tidak.99 Maksud dusta di sini 

adalah berdusta atas nama Rasulullah. Hadis yang diriwayatkan oleh seorang kāẓib 

(pendusta) diistilahkan dengan hadis mauḍū’ (palsu), dan merupakan seburuk-

buruk hadis lemah.100,101 

Ṭāha bin Muḥammad bin Fatūḥ al-Baiqūni berkata dalam nażam-nya (bait 

syair): 

Artinya: 

“Perkataan dusta dan dikarang-karang atas Nabi, maka disebut dengan al-

mauḍū’.” 

 

98Ahmad bin Fāris, Maqāyīs al-Lugah, jilid 5, h. 167. 

99Pendapat ini adalah pendapat Ahlusunah waljamaah. Adapun Mu’tazilah, mereka 

mengikat al-kaẓib dengan kesengajaan. Lihat: Yaḥyā bin Syaraf al-Nawawi, al-Minhāj Syarḥ Ṣaḥīh 

Muslim bin al-Ḥajjāj, jilid 1, h. 94. 

Perbedaan tersebut menjadi sebab perbedaan tentang adanya hadis mauḍū’ (palsu) pada 

Musnad Ahmad. Ibnu al-Jauzi memandang adanya hadis mauḍū’ pada Musnad Ahmad, berdasarkan 

definisi al-kaẓib versi Ahlusunah, terdapat beberapa hadis yang diriwayatkan dari rawi kāẓib secara 

tidak sengaja disebutkan di dalamnya. Sedangkan Abu al-‘Alā al-Hamẓāni menafikan keberadaan 

hadis mauḍū’ tersebut, berdasarkan definisi al-kaẓib versi kedua. 

100Bahkan sama sekali bukan hadis. 

101’Uṡmān bin ‘Abdurrahman Ibn al-Ṣalāḥ al-Syahrazūri, Ma’rifah Anwā’ ’Ulūm al-Ḥadīṡ, 

h. 201. 

102Ṭāha bin Muhammad bin Fatūḥ al-Baiqūni, al-Manżūmah al-Baiquniyyah (Cet. I: Dār 

al-Mugni, 1999), h. 11. 
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Al-Ẓahabi menyebutkan urutan ke-9 dosa-dosa besar adalah berdusta atas 

Rasulullah.103 Berdasarkan hadis: 

Artinya: 

“Dan barangsiapa berdusta terhadapku, maka hendaklah ia persiapkan tempat 

duduknya dalam neraka.” 

Oleh karena itu, seluruh periwayatan seseorang yang diketahui berdusta atas 

Nabi tidak dapat diterima, karena ia melakukan suatu kefasikan.105 Adapun jika ia 

bertaubat, maka terdapat dua pendapat tentang periwayatan hadisnya:106,107,108 

1) Taubatnya tidak berpengaruh dalam hal periwayatan, sehingga 

riwayatnya tidak diterima dan jarḥ-nya akan terus melekat. Ini adalah 

pendapat Aḥmad bin Ḥanbal, al-Ḥumaidi (guru al-Bukhāri), Abu Bakar 

al-Ṣairifi. 

2) Periwayatannya setelah taubat diterima.109 Ini adalah pendapat yang 

dirajihkan oleh al-Nawawi. 

Menukil perkataan Ibnu Qayyim, bahwasanya seorang yang menekuni 

kajian hadis Nabi yang sahih, sehingga seakan hadis-hadis Nabi telah mendarah 

daging baginya, serta memiliki pengetahuan yang mendalam tentang sejarah dan 

 

103Jika dusta tersebut dimaksudkan untuk menghalalkan yang haram atau mengharamkan 

yang halal, maka itu adalah kekufuran (mengeluarkan pelakunya dari Islam). Lihat: Muhammad bin 

Ahmad al-Ẓahabi, al-Kabā`ir (Cet. II; UEA: Maktabah al-Furqān, 2003), h. 153. 

104Muhammad bin Ismā’īl al-Bukhāri, Ṣaḥīḥ al-Bukhāri, jilid 5, h. 2290. 

105Dan tidak boleh disampaikan, kecuali dengan menyebutkan kepalsuannya. 

106’Uṡmān bin ‘Abdurrahman Ibn al-Ṣalāḥ al-Syahrazūri, Ma’rifah Anwā’ ’Ulūm al-Ḥadīṡ, 

h. 232. 

107Yaḥyā bin Syaraf al-Nawawi, al-Minhāj Syarḥ Ṣaḥīh Muslim bin al-Ḥajjāj, jilid 1, h. 70. 

108Muhammad bin ‘Abdillah al-Zarkasyi, al-Nukat ‘alā Muqaddimah Ibn al-Ṣalāḥ, jilid 3 

(Cet. I; Riyad: Aḍwā` al-Salaf), h. 405-406. 

109Jika ia bersungguh-sungguh dalam taubatnya. 
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sifat-sifat Nabi, maka mudah baginya untuk mengetahui pemalsuan terhadap hadis 

Nabi.110,111 

Di antara contoh hadis mauḍū’: 

 

Artinya: 

Dari Saif bin ‘Umar al-Taimi, ia berkata: “Suatu ketika kami bersama Sa’d 

bin Ṭarīf. Kemudian anaknya datang dalam keadaan menangis. Sa’d 

bertanya: “Ada apa denganmu?” Anaknya menjawab: “Guruku telah 

memukulku.” Sa’d berkata: “Aku akan membuatnya malu hari ini. ‘Ikrimah 

telah menyampaikan kepadaku, dari Ibnu ‘Abbas secara marfū’: Guru-guru 

anak-anak kalian adalah orang-orang buruk dari kalian, paling sedikit kasih 

sayangnya kepada anak yatim, paling keras kepada orang-orang miskin.”  

Ibnu Ḥibban berkata tentang Sa’d bin Ṭarīf: “Ia memalsukan hadis dengan 

seketika.”113  

2. Al-Tuhmah bi al-Kaẓib 

Kata tuhmah berasal dari bahasa Arab yang berarti “praduga”.114  Seorang 

rawi yang muttaham bi al-kaẓib (diduga berdusta) adalah rawi yang meriwayatkan 

hadis dengan menyelisi prinsip-prinsip agama,115 dan tidak terdapat riwayat lain 

 

110Muhammad bin Abi Bakr al-Jauziyyah, al-Manār al-Munīf fī al-Ṣaḥīḥ wa al-Ḍa’īf (Cet. 

I; Aleppo: Maktabah al-Maṭbū’āt al-Islāmiyyah, 1970), h. 44. 

111Lihat tanda-tanda hadis palsu pada: Muhammad bin Abi Bakr al-Jauziyyah, al-Manār 

al-Munīf fī al-Ṣaḥīḥ wa al-Ḍa’īf. 

112‘Abd al-Ra`ūf al-Munāwi, al-Yawāqīt wa al-Durar, jilid 2 (Cet. I; Riyad: Maktabah al-

Rusyd, 1999) , h. 43.īt wa al-Durar fī Syarḥ Nukbah al-Fikar, jilid 2 (Cet. I; Riyad: Maktabah al-

Rusyd, 1999), h. 43. 

113Muhammad bin Ḥibbān, al-Majrūḥīn, jilid 1 (Cet. I; Aleppo: Dār al-Wā’i, 1396 H), h. 

357. 

114Muhammad bin Mukrim al-Anṣāri, Lisān al-‘Arab, jilid 12, h. 644. 

115Seperti kaidah-kaidah fikih dan dawābiṭ-nya. 
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selain riwayatnya. Begitu pula seorang rawi yang diketahui berdusta dalam 

perkataannya,116 disebut muttaham bi al-kaẓib.117 

Hadis yang diriwayatkan oleh muttaham bi al-kaẓib diistilahkan dengan 

hadis matrūk. Dan merupakan hadis yang sangat daif, setelah hadis mauḍū’. Ibnu 

Ḥajar mendefinisikannya dengan: “Hadis yang pada sanadnya terdapat muttaham 

bi al-kaẓib.”118 Adapun al-Suyūṭi mendefinisikannya dengan: “Hadis yang 

diriwayatkan oleh muttaham bi al-kaẓib, atau rawi yang banyak keliru (galaṭ) atau 

kelalaiannya (gaflah).”119 

Contoh: 

Artinya:  

Dari Ibnu 'Abbas, sesungguhnya Rasulullah melempar jumrah apabila 

matahari telah condong sedikit, sebatas selesai dari melemparnya beliau salat 

zuhur. 

Pada sanad hadis di atas terdapat rawi yang bernama Ibrāhīm bin ‘Uṡmān 

al-‘Absi, ia adalah seorang matrūk.121 

 

116Walaupun ia tidak diketahui berdusta atas Nabi. 

117Ahmad bin 'Ali bin Hajar al-‘Asqalāni, Nuzhah al-Nażar fī Tauḍīḥ Nukhbah al-Fikr, h. 

88. 

118Definisi ini hanya berkaitan dengan ‘adalah rawi. Lihat: Ahmad bin 'Ali bin Hajar al-

‘Asqalāni, Nuzhah al-Nażar fī Tauḍīḥ Nukhbah al-Fikr, h. 91. 

119Definisi ini berkaitan dengan ‘adālah dan ḍabṭ rawi. Lihat: ‘Abdurrahman bin Abi Bakr 

al-Ṣuyūṭi, Tadrīb al-Rāwi fī Syarḥ Taqrīb al-Nawawi, jilid 1, h. 280. 

120Muhammad bin Yazīd al-Qazwaini, Sunan Ibni Mājah, jilid 4 (Cet. I: Dār al-Risālah al-

‘Ālamiyyah, 2009), h. 242. 

121Ahmad bin ‘Ali bin Hajar al-‘Asqalāni, Taqrīb al-Tahẓīb (Cet. I; Suriah: Dār al-Rasyīd, 

1986), h. 92. 
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3. Al-Fisq 

Al-fisq berasal dari bahasa Arab yang berarti “keluar dari ketaatan”.122 

Dalam syariat Islam, kata fāsiq (yang melakukan kefasikan) digunakan untuk 

pelaku dosa, banyak atau sedikit, karena ia keluar dari batasan-batasan agama. 

Adapun dalam ilmu hadis, maka fāsiq adalah pelaku maksiat yang belum sampai 

pada kekufuran,123 karena pembahasan ‘adālah ditujukan untuk rawi yang 

muslim.124 Kemudian fāsiq terbagi menjadi dua: Pertama, fāsiq yang melakukan 

takwil yang keliru, seperti sekte-sekte ahli bid’ah,125 (dibahas pada pembahasan 

selanjutnya; “al-bid’ah”). Kedua, fāsiq yang tidak melakukan takwil, namun 

mereka melanggar syariat, meninggalkan suatu kewajiban atau melakukan hal yang 

diharamkan.126  

Hadis yang diriwayatkan seorang fāsiq diistilahkan dengan hadis 

mungkar,127 dan tidak dapat diterima, karena kefasikan menggiring seseorang untuk 

berdusta atas Nabi, sehingga tidak tercapai kepercayaan terhadap 

periwayatannya.128 Ibnu al-‘Arabi berkata: 

 

122Ahmad bin Fāris, Maqāyīs al-Lugah, jilid 4, h. 502 

123Yang terburuk adalah berdusta atas Nabi, sehingga pembahasannya dipisah. 

124Ahmad bin 'Ali bin Hajar al-‘Asqalāni, Nuzhah al-Nażar fī Tauḍīḥ Nukhbah al-Fikr, h. 

88. 

125Seperti al-Qadariyyah, al-Jabariyyah, dan serupanya. 

126Maḥmūd bin ‘Abdillah al-Alūsi, Rūḥ al-Ma’āni, jilid 13 (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-

‘Ilmiyyah, 1415 H), h. 299. 

127Hadis mungkar diistilahkan untuk hadis yang diriwayatkan oleh rawi fasik, fāḥisy al-

galaṭ, dan mugaffal. 

128‘Ali bin Ahmad al-Āmidi, al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām, jilid 2 (Cet. II; Beirut: al-Maktab 

al-Islāmi, 1402 H), h. 71. 
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Artinya: 

“Barangsiapa yang jelas kefasikannya, maka berita (riwayatnya) tidak 

diterima menurut kesepakatan ulama, karena riwayat adalah amanah, dan 

kefasikan adalah sesuatu yang merusaknya.” 

4. Al-Bid’ah 

Al-Bid’ah berasal dari bahasa Arab yang bermakna “membuat sesuatu yang 

tidak ada contoh sebelumnya”, pelakunya disebut mubtadi’.130 Dalam pengertian 

syar’i, bid’ah adalah segala sesuatu (amalan hati, lisan dan anggota tubuh) yang 

baru dibuat (setelah masa kenabian) pada perkara agama, yang tidak memiliki 

kaitan dengan agama, dengan tujuan ibadah.131,132 Adapun dalam kajian ilmu hadis, 

maka mubtadi’ adalah seseorang yang meyakini perkara baru dalam agama setelah 

Nabi, karena syubhat, bukan karena penentangan.133 

Bid’ah terbagi menjadi dua, yaitu bid’ah mukaffirah, dan bid’ah mufassiqah. 

Bid’ah mukaffirah adalah bid’ah yang menyebabkan pelakunya menjadi kafir, 

seperti orang yang menyakini perkara-perkara kufur. Adapun bid’ah mufassiqah, 

adalah bid’ah yang menyebabkan kefasikan pelakunya, namun tidak sampai pada 

kekufuran. Ibnu Hajar memandang bahwa riwayat seseorang tertolak jika ia 

mengingkari perkara yang mutawatir dalam agama, yang semestinya wajib 

 

129Muhammad bin ‘Abdillah bin Abu Bakar bin al-‘Arabi, Aḥkām al-Qur`ān, jilid 4 (Cet. 

III; Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2003), h. 147. 

130Ahmad bin Fāris, Maqāyīs al-Lugah, jilid 1, h. 209. 

131‘Iyāḍ bin Mūsā bin ‘Iyāḍ, Masyāriq al-Anwār ‘alā Ṣiḥāḥ al-Āṡār, jilid 1 (al-Maktabah 

al-‘Atīqah), h. 81. 

132Ṣāliḥ bin ‘Abdillah al-‘Uṣaimi, Syarḥ al-Arba’īn al-Nawawiyyah (Madinah: Barnāmij 

Muhimmāt al-‘Ilm), h. 28. 

133Muhammad bin ‘Abdurrahman al-Sakhāwi, Fatḥ al-Mugīṡ bi Syarḥ Alfiyyah al-Ḥadīṡ, 

jilid 2 (Cet. I; Mesir: Maktabah al-Sunnah, 2003), h. 62. 
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diketahui, atau ia meyakini sebaliknya.134 Adapun rawi yang kebid’ahannya tidak 

sampai seperti itu, serta ia adalah seorang yang dabit, warak dan bertakwa, maka 

riwayatnya diterima. Dan pada pendapat lain, riwayat seorang mubtadi’ dapat 

diterima jika riwayatnya tidak menyuarakan bid’ah yang ia lakukan.135 Hadis yang 

diriwayatkan mubtadi’ tidak memiliki penamaan khusus dalam muṣṭalaḥ al-

ḥadīṡ.136 

5. Al-Jahālah 

Jahālah berasal dari bahasa Arab yang berarti “ketidaktahuan”, lawan dari 

ilmu. Sesuatu yang tidak diketahui akan disebut dengan al-majhūl.137 Rawi majhūl 

adalah rawi yang tidak ditemukan ta’dīl dan jarḥ tertentu padanya.138 Atau rawi 

yang tidak diketahui ‘ain (orangnya) atau keadaannya.139 Sebab-sebabnya 

adalah:140 

1) Rawi memiliki penamaan yang banyak, baik nama, kuniah, laqab, sifat, 

pekerjaan, atau nasab, namun ia disebutkan dengan nama yang tidak 

dikenal baginya. 

2) Riwayatnya yang sedikit, sehingga yang mengambil darinya juga 

sedikit, bahkan terkadang hanya satu orang saja. 

3) Namanya tidak disebutkan dengan jelas.  

 

134Oleh karenanya, riwayat pelaku bid’ah mukaffirah tidak diterima. 

135‘Ali bin Muhammad al-Qāri, Syarḥ Nukhbah al-Fikar (Beirut: Dār al=Arqam, [t.th]), h. 

524. 

136Lihat lebih lanjut pembahasan hadis mubtadi’: ‘Abd al-Karīm bin ‘Abdillah al-Khuḍair, 

al-Ḥadīṡ al-Ḍa’īf wa Ḥukm al-Iḥtijāj bih, h. 154-165. 

137Ahmad bin Fāris, Maqāyīs al-Lugah, jilid 4,  

138Ahmad bin Fāris, Maqāyīs al-Lugah, jilid 1, h. 489. 

139Maḥmūd al-Ṭaḥḥān, Taysīr Muṣṭalaḥ al-Ḥadīṡ, h. 148. 

140Maḥmūd al-Ṭaḥḥān, Taysīr Muṣṭalaḥ al-Ḥadīṡ, h. 148. 
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Majhūl terbagi menjadi tiga, yaitu:141 

1) Majhūl al-‘ain, adalah rawi yang namanya disebutkan, tetapi yang 

meriwayatkan darinya hanya satu orang. Riwayatnya tidak diterima, 

kecuali jika terdapat tauṡīq,142 yaitu tauṡīq dari selain rawi yang 

meriwayatkan darinya, atau tauṡīq dari rawi yang meriwayatkan 

darinya jika ia termasuk dari ahli jarḥ dan ta’dīl. 

2) Majhūl al-ḥāl, diistilahkan dengan al-mastūr, yaitu rawi yang 

meriwayatkan darinya dua rawi atau lebih, tetapi tidak terdapat tauṡīq. 

Riwayatnya tidak diterima menurut pendapat jumhur, namun dapat 

diterima jika terdapat riwayat lain yang dapat menguatkannya. Atau 

tawaqquf sampai ada kejelasan tentang keadaannya.143  

3) Mubham, yaitu rawi yang tidak disebutkan namanya secara jelas. 

Riwayatnya tidak diterima, kecuali terdapat keterangan yang 

menyebutkan namanya, baik dari rawi yang meriwayatkan darinya, atau 

berdasarkan alur sanad yang lain. Hadis yang ia riwayatkan diistilahkan 

dengan hadis mubham. Jika hadis mubham diriwayatkan dengan lafaz 

ta’dīl, seperti perkataan:  “seorang ṡiqah mengabarkan (hadis) 

kepadaku”, maka riwayatnya tetap tidak diterima, karena bisa jadi rawi 

itu ṡiqah menurutnya namun tidak ṡiqah menurut yang lain.144   

3. Kedabitan Rawi 

 

141Maḥmūd al-Ṭaḥḥān, Taysīr Muṣṭalaḥ al-Ḥadīṡ, h. 150-152. 

142Penilaian ṡiqah. 

143Abu Ḥanīfah dan Ibnu Ḥibbān memandang hadis rawi mastūr dapat diterima. 

144Kecuali majhūl dan mubham ṣaḥābi. 
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Dari segi bahasa,  berarti “menetapnya sesuatu dengan lazim dan 

tertahan”.145 Adapun dalam ilmu hadis, maka bermakna: sifat jauh dari kelalaian 

sehingga rawi mampu menjaga hadis sampai ia menyampaikannya (adā’), baik 

dengan hafalan atau catatan,146 dan memahami dengan baik jika ia menyampaikan 

hadis dengan makna.147 Seorang rawi dinilai dabit jika ia terhindar dari faktor-

faktor kedaifan berikut: 

1. Fuḥsy al-Galaṭ 

Dari segi bahasa,  berarti “kesalahan”,148 kebanyakan salah disebut 

dengan  “fuḥsy al-galaṭ”. Dalam ilmu hadis, adalah sifat rawi yang 

kesalahannya (periwayatan) lebih banyak dari benarnya, atau sebanding. Adapun 

kesalahan yang sedikit, maka tidak menjadi jarḥ bagi rawi.149 

Hadis yang diriwayatkan oleh rawi fāḥisy al-galaṭ diistilahkan dengan hadis 

mungkar.150 Contohnya, Dasman Yahya Ma’ali dan ‘Abbās Ṣakhr al-Ḥasan dalam 

tahqiq kitab al-Ṭayūriyyāt karya Abu Ṭāhir al-Silafi (w. 576 H), tentang Abu 

Abdillah al-Rūẓabāri: “Ia seorang sufi, daif, memiliki banyak galaṭ (kesalahan).”151 

2. Kaṡrah Al-Gaflah 

 

145Muhammad bin Mukrim al-Anṣāri, Lisān al-‘Arab, jilid 7, h. 339. 

146Ḍabṭ terbagi menjadi: ḍabṭ al-ṣadr dan ḍabṭ al-kitābah. 

147Ismā’īl bin ‘Umar bin Kaṡīr al-Dimasyqi, al-Bā’iṡ al-Ḥaṡīṡ ilā Ikhtiṣār ‘Ulūm al-Ḥadīṡ 

(Cet. II; Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah [t.th]), h. 92.   

148Ahmad bin Fāris, Maqāyīs al-Lugah, jilid 4, h. 390. 

149Ahmad bin ‘Ali al-Bagdādi, al-Kifāyah fī ‘Ilm al-Riwāyah (Cet. I; Haidar Ābād: 

jam’iyyah Dā`irah al-Ma’ārif al-‘Uṡmāniyyah, 1357 H), h. 143. 

150Ahmad bin 'Ali bin Hajar al-‘Asqalāni, Nuzhah al-Nażar fī Tauḍīḥ Nukhbah al-Fikr, h. 

92. 

151Dasman Yahya Ma’ali dan ‘Abbās Ṣakhr al-Ḥasan, Tahqīq Kitab al-Ṭayūriyyāt, jilid 4 

(Cet. I; Riyad: Maktabah Aḍwā` al-Salaf, 2004), h. 1348. 
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Dari segi bahasa,  berarti “meninggalkan sesuatu dengan tidak sengaja, 

atau disengaja.”152 Dan dalam istilah bermakna “ketidakhadiran sesuatu pada 

pikiran seseorang, dan lepas dari ingatan.”153 Atau “kelalaian dari menjaga hafalan 

dan memantapkannya, sehingga ia tidak mampu menyampaikan hadis di waktu 

kapanpun.” Kedabitan rawi akan tercederai jika ia banyak melakukan al-gaflah,154 

adapun al-gaflah yang sedikit maka tidak mencederai.155,156 

Hadis rawi al-mugaffal diistilahkan dengan hadis mungkar dan dinilai 

lemah, al-Khaṭib al-Bagdādi meriwayatkan dari Ibnu ‘Abbās: 

Artinya: 

“Hadis syaikh (guru) al-mugaffal tidak ditulis.”157ََ 

Contohnya, Al-Mizzi menukil perkataan Ibnu Yūnus tentang Risydīn bin 

Sa’ad al-Mahri (w. 188 H): “Tidak diragukan bahwa ia adalah orang yang salih, 

namun ia terkena gaflah al-ṣāliḥīn158 hingga hadisnya tercampur-campur.”159 

3. Kaṡrah al-Auhām 

 

152Ahmad bin Fāris, Maqāyīs al-Lugah, jilid 4, h. 386. 

153Ahmad bin Muhammad al-Fayūmi, al-Miṣbāh al-Munīr fī Garīb al-Syarḥ al-Kabīr, jilid 

2 (Beirut: al-Maktabah al-‘Ilmiyyah, [t.th]), h. 449. 

154Rawi tersebut disebut al-mugaffal. 

155‘Ali bin Muhammad al-Qāri, Syarḥ Nukhbah al-Fikar, h. 432. 

156Muhammad bin ‘Abdillah al-Kharsy, Muntahā al-Ragbah fī Ḥall Alfāż al-Nukhbah, jilid 

1 (Cet. I; Kairo: Dār al-Yusr, 2020), h. 278. 

157Ahmad bin ‘Ali al-Bagdādi, al-Kifāyah fī ‘Ilm al-Riwāyah, h. 148. 

158Istilah ini digunakan untuk rawi yang bermasalah hafalannya, karena fokusnya terhadap 

ibadah dan zuhud lebih besar, hingga ia lalai dari menjaga hafalan hadisnya. 

159Yūsuf bin ‘Abdurrahman al-Mizzi, Tahẓīb al-Kamāl fī Asmā` al-Rijāl, jilid 9 (Cet. I; 

Beirut: Mu`assasah al-Risālah, 1980), h. 195. 



48 

 

 

 

Dari segi bahasa,  (jamak al-auhām) dalah sesuatu yang terlintas dalam 

hati, sangkaan atau khayalan.160 Pengetahuan yang terdapat dalam pikiran terbagi 

menjadi dua: Pertama, pengetahuan yang menetap dan tidak mengandung keraguan 

atau kemungkinan lain disebut al-‘ilm, adapun jika ia berpotensi terkena keraguan 

maka disebut al-i’tiqād. Kedua, pengetahuan yang disertai keraguan, jika kadar 

pengetahuan dan keraguan seimbang, maka disebut al-syakk, jika kadar 

pengetahuan lebih dominan daripada keraguan, maka pengetahuan itu disebut al-

żann, jika kadar keraguan lebih dominan, maka pengetahuan itu disebut al-wahm.161 

Oleh karenanya, dalam ilmu hadis al-wahm dimaknai dengan periwayatan hadis 

atas dasar sangkaan pengetahuan yang lemah.162 

Ibnu Mahdi (w. 198 H) berkata: Manusia terbagi menjadi tiga jenis: 

Pertama, ḥāfiż mutqin, riwayatnya diterima. Kedua, orang yang terkena al-wahm, 

namun kebanyakan hadisnya benar, maka riwayatnya diterima. Ketiga, orang yang 

banyak terkena al-wahm, maka riwayatnya ditolak.163  

Contohnya, al-Albāni berkata tentang Ibnu Abi al-Sari: “Ia adalah rawi yang 

daif, memiliki banyak auhām.”164   

4. Mukhālafah al-Ṡiqāt 

 

160Muhammad bin Mukrim al-Anṣāri, Lisān al-‘Arab, jilid 12, h. 643. 

161Muhammad bin ‘Abdillah al-Zarkasyi, Tasynīf al-Masāmi’ bi Jam’ al-Jawāmi’, jilid 1 

(Cet. I; Maktabah Qurṭubah li al-Baḥṡ al-‘Ilmi wa Iḥyā` al-Turāṡ, 1998), h. 221. 

162‘Ali bin Muhammad al-Qāri, Syarḥ Nukhbah al-Fikar, h. 433. 

163Ahmad bin ‘Ali al-Bagdādi, al-Kifāyah fī ‘Ilm al-Riwāyah, h. 143. 

164Muhammad Nāṣir al-Dīn al-Albāni, Silsilah al-Aḥādīṡ al-Ḍa’īfah wa al-Mauḍū’ah, jilid 

11 (Cet. I; Riyad: Dār al-Ma’ārif, 1992), h. 413. 
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Dari segi bahasa,  berarti “menyelisihi”, dan  berarti “orang yang 

dapat dipercaya perkataan dan perbuatannya”.165 Adapun dalam ilmu hadis, rawi 

ṡiqah adalah rawi yang ‘ādil dan ḍābiṭ.166 Olehnya, mukhālafah al-ṡiqāt adalah 

periwayatan seorang rawi yang berbeda dengan periwayatan para rawi yang ṡiqah. 

Pembahasan mukhālafah al-ṡiqāt bercabang menjadi enam pembahasan 

berdasarkan keadaan-keadaan mukhālafah (perselisihan) yang terjadi, sebagai 

berikut: 

1) Al-Mudraj.  

Terbagi menjadi mudraj al-isnād dan mudraj al-matn. Mudraj al-isnād 

adalah hadis yang terdapat penambahan rawi pada rentetan sanadnya. Contohnya 

pada hadis: 

167

 

Artinya: 

“Maka apabila telah berjumlah dua ratus dirham, maka padanya terdapat 

zakat lima dirham.” 

Hadis ini memiliki beberapa jalur sanad, diantaranya melalui jalur ‘Āṣim 

bin Ḍamrah secara mauqūf kepada Ali bin Abi Ṭālib, dan melalui jalur al-Ḥāriṣ bin 

al-A’war secara marfū’ kepada Nabi. Kemudian seorang rawi yaitu Jarīr bin Ḥāzim 

meriwayatkan hadis tersebut melalui jalur ‘Āṣim secara marfū’ dengan 

menambahkan jalur al-Ḥāriṡ kepadanya, tanpa menjelaskan perbedaannya. 

 

165Ahmad Mukhtār ‘Abd al-Ḥamīd ‘Umar, Mu’jam al-Lugah al-‘Arabiyyah al-Mu’āṣarah, 

jilid 1 (Cet. I: ‘Ālam al-Kutub, 2008), h. 683, dan jilid 3, h. 2398. 

166Maḥmūd al-Ṭaḥḥān, Taysīr Muṣṭalaḥ al-Ḥadīṡ, h. 172. 

167Sulaimān bin al-Asy’aṡ al-Sijistāni, Sunan Abi Dawud, jilid 3 (Cet. I; Beirut: Dār al-

Risālah al-‘Ālamiyyah, 2009), h. 24. 
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Sedangkan para rawi lain yang meriwayatkan melalui jalur ‘Āṣim seluruhnya 

meriwayatkan secara mauqūf.168 

Adapun mudraj al-matan, adalah masuknya perkataan selain Nabi ke dalam 

matan hadis, tanpa ada pemisah.169 Kadang di awal, di tengah, atau di akhir matan. 

Contohnya, hadis: 

Artinya: 

Dari Abu Hurairah, ia berkata: Aku mendengar Nabi bersabda: 

"Sesungguhnya umatku akan dihadirkan pada hari kiamat dengan wajah 

berseri-seri karena sisa air wudlu, barangsiapa di antara kalian bisa 

memperpanjang cahayanya hendaklah ia lakukan." 

Perkataan “barangsiapa di antara kalian bisa memperpanjang cahayanya 

hendaklah ia lakukan,” adalah perkataan Abu Hurairah yang masuk ke dalam matan 

hadis, melalui periwayatan Nu’aim bin ‘Abdillāh al-Madani. Sedangkan pada jalur 

yang lain kalimat tersebut tidak disebutkan.171 

Jika rawi melakukan idrāj (penambahan) secara tidak sengaja atau 

kesalahan, maka ia dimaafkan. Namun jika banyak terjadi, maka ke-ḍabiṭ-annya 

akan tercederai. Adapun jika dilakukan secara sengaja, maka hal itu diharamkan, 

karena memasukkan suatu perkataan yang tidak dikatakan Nabi. Kecuali untuk 

 

168Sulaimān bin al-Asy’aṡ al-Sijistāni, Sunan Abi Dawud, jilid 3, h. 25. 

169‘Ali bin Muhammad al-Qāri, Syarḥ Nukhbah al-Fikar, h. 467. 

170Muhammad bin Ismā’īl al-Bukhāri, Ṣaḥīḥ al-Bukhāri, jilid 1, h. 63. 

171Ahmad bin 'Ali bin Hajar al-‘Asqalāni, Fatḥ al-Bāri, jilid 1, h. 236. 
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memberi tafsiran terhadap suatu kata dari matan hadis, dan sebaiknya rawi 

memberikan pembeda antara matan hadis dan tafsirannya.172   

2) Al-Maqlūb, 

Terbagi menjadi maqlūb al-isnād, maqlūb al-matn, dan maqlūb al-isnād 

dan al-matn. Maqlūb al-isnād adalah hadis yang terdapat nama rawi yang tertukar 

pada sanadnya. Contohnya, Ka’ab bin Murrah tertukar dengan Murrah bin Ka’ab.173 

Maqlūb al-matan adalah hadis yang terdapat lafaz yang tertukar pada 

matannya. Contohnya: 

174

Artinya: 

Dari Abu Hurairah dari Nabi, ia bersabda: "Ada tujuh golongan yang akan 

mendapatkan naungan Allah, pada hari dimana tidak ada naungan selain 

naungan-Nya. Yaitu: Seorang imam yang adil, pemuda yang tumbuh dalam 

ibadah kepada Allah, seorang laki-laki yang hatinya selalu terpaut dengan 

masjid, dua orang yang saling mencintai karena Allah yang mereka 

berkumpul karena-Nya dan juga berpisah karena-Nya, seorang laki-laki yang 

dirayu oleh wanita bangsawan lagi cantik untuk berbuat mesum lalu ia 

menolak seraya berkata: 'Aku takut kepada Allah.' Dan seorang yang 

bersedekah dengan diam-diam, sehingga tangan kanannya tidak mengetahui 

apa yang disedekahkan oleh tangan kirinya. Dan yang terakhir adalah seorang 

yang menetes air matanya saat berdzikir, mengingat dan menyebut nama 

Allah dalam kesunyian." 

 

172‘Abdurrahman bin Abi Bakr al-Ṣuyūṭi, Tadrīb al-Rāwi fī Syarḥ Taqrīb al-Nawawi, jilid 

1, h. 322. 

173Lihat: Sulaimān bin al-Asy’aṡ al-Sijistāni, Sunan Abi Dawud, jilid 1, h. 97. 

174Muslim bin Ḥajjāj bin Muslim, Ṣaḥīḥ Muslim, jilid 2, h. 715. 
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Kalimat “sehingga tangan kanannya tidak mengetahui apa yang 

disedekahkan oleh tangan kirinya” maqlūb, riwayat-riwayat yang lain menyebukan: 

175

Artinya: 

“Sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh 

tangan kanannya.” 

Adapun maqlūb al-isnād wa al-matan, adalah tertukarnya suatu sanad hadis 

dengan sanad hadis lain, sehingga matannya juga ikut tertukar. Contohnya, yang 

pernah dilakukan kepada Imam al-Bukhari, saat diuji oleh penduduk Bagdad.176 

Jika hadis maqlūb muncul karena tidak sengaja, maka rawi tidak mendapat 

jarḥ, kecuali jika ia banyak melakukannya. Adapun jika hadis maqlūb muncul 

karena sengaja, maka rawinya akan mendapat jarḥ, dan hadisnya termasuk mauḍū’. 

Kecuali dalam keadaan menguji, sebatas keperluan.177 

3) Al-Mazīd fī Muttaṣil al-Asānīd 

Terjadi ketika rawi menambahkan rawi pada rentetan sanad, dan rawi 

tersebut tidak disebutkan oleh selainnya pada sanad yang serupa. Dengan syarat, 

rawi yang tidak menyebutkan penambahan tersebut meriwayatkan dengan sīgah 

yang ṣarīḥ (jelas) bahwa ia mendengarkannya. Jika tidak, seperti ‘an’anah, maka 

riwayatnya dinilai terputus, sedangkan riwayat yang terdapat penambahan adalah 

riwayat yang tersambung.178 Contohnya:  

 

175Muhammad bin Ismā’īl al-Bukhāri, Ṣaḥīḥ al-Bukhāri, jilid 1, h. 234. 

176Lihat: Ahmad bin ‘Ali al-Bagdādi, Tārīkh Bagdād, jilid 2 (Cet. I; Beirut: Dār al-Garb al-

Islāmi, 2002), h. 340. 

177Ahmad bin 'Ali bin Hajar al-‘Asqalāni, Nuzhah al-Nażar fī Tauḍīḥ Nukhbah al-Fikr, h. 

96. 

178‘Ali bin Muhammad al-Qāri, Syarḥ Nukhbah al-Fikar, h. 480. 
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179

Artinya: 

Telah menceritakan kepada kami Hannād, telah menceritakan kepada kami 

Abdullah bin Mubārak, dari Abdurrahman bin Yazīd bin Jābir, dari Busr bin 

'Ubaidullah, dari Abu Idrīs al-Khaulāni, dari Wāṡilah bin al-Asqa', dari Abu 

Marṡad al-Ganawi berkata: Nabi bersabda: "Janganlah kalian duduk di atas 

kuburan dan janganlah kalian salat menghadap ke arahnya." 

Abu Ḥātim berkata: Ibnu al-Mubārak keliru menambahkan Abu Idrīs, 

karena Busr meriwayatkan langsung dari Wāṡilah,180 dan aku tidak tau satu pun 

riwayat Abu Idrīs langsung dari Wāṡilah.181  

4)  Al-Muḍṭarib 

Adalah hadis yang bertentangan antara satu periwayatan dengan 

periwayatannya yang lain, tanpa ada cara untuk menjamak atau merajihkan salah 

satunya.182 Pertentangan tersebut menunjukkan masalah pada ke-ḍabiṭ-an rawi. 

Muḍṭarib kadang muncul dari seorang rawi dalam periwayatannya yang berbeda, 

atau dari periwayatan sekelompok rawi yang saling bertentangan. Muḍṭarib terbagi 

menjadi tiga:  

Muḍṭarib al-isnād, contohnya: 

 

179Muhammad bin ‘Īsā al-Tirmiẓi. Sunan al-Tirmiẓi, jilid 3, h. 358. 

180Busr meriwayatkan dengan sīgah samā’ dari Wāṡilah. Lihat: Sulaimān bin al-Asy’aṡ al-

Sijistāni, Sunan Abi Dawud, jilid 5, h. 133. 

181‘Abdurrahman bin Muhammad bin Idrīs al-Rāzi, al-‘Ilal, jilid 3, h. 568. 

182Atau kekuatannya sama. Lihat: 
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183 

Artinya: 

Abu Bakr berkata: wahai Rasulullah, engkau telah beruban. Beliau bersabda: 

"Aku telah dibuat beruban oleh Surat Hud, al-Waqi'ah, al-Mursalat, 'Amma 

yatasā`alūn (al-Naba`), dan Iẓasysyamsu kuwwirat (al-Takwir)." 

Al-Dāraquṭni berkata hadis ini muḍṭarib, karena tidak diriwayatkan kecuali 

melalui jalur Abu Isḥāq. Sedangkan padanya terdapat sekitar 10 perbedaan, ada 

yang meriwayatkannya secara mursal, atau mauṣūl, ada yang menyebutnya sebagai 

musnad Abu Bakar, atau Sa’ad, atau ‘Aisyah, dan lainnya. Para rawinya ṡiqah, tidak 

bisa dilakukan tarjīḥ dan jamak.184 

Muḍṭarib al-matan, contohnya: 

185

Artinya: 

Dari Fathimah binti Qais dia berkata: saya bertanya -atau ditanyakan- kepada 

Nabi tentang zakat, lalu beliau bersabda: "Sesungguhnya pada harta ada 

kewajiban/hak (untuk dikeluarkan) selain zakat." 

Hadis di atas diriwayatkan oleh al-Tirmiẓi, adapun riwayat Ibnu Mājah 

adalah: 

186

 

183Muhammad bin ‘Īsā al-Tirmiẓi. Sunan al-Tirmiẓi, jilid 5, h. 402. 

184‘Abdurrahman bin Abi Bakr al-Ṣuyūṭi, Tadrīb al-Rāwi fī Syarḥ Taqrīb al-Nawawi, jilid 

1, h. 312. 

185Muhammad bin ‘Īsā al-Tirmiẓi. Sunan al-Tirmiẓi, jilid 3, h. 39. 

186Muhammad bin Yazīd al-Qazwaini, Sunan Ibni Mājah, jilid 3, h. 9. 
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Artinya: 

Dari Fatimah binti Qais bahwasanya ia pernah mendengarnya, yakni Nabi 

bersabda: "Tidak ada hak dalam harta kecuali zakat." 

Al-‘Irāqi berkata bahwa hadis di atas muḍṭarib, tidak dapat ditakwil.187 

Muḍṭarib al-isnād wa al-matan, contohnya: 

188

Artinya: 

Dari ‘Abdullah bin ‘Ukaim, ia berkata: "Surat Rasulullah datang kepada 

kami, isinya adalah: “Janganlah kalian memanfaatkan bangkai dengan 

mengambil kulit atau tulangnya." 

Ibnu Ḥajar berkata hadis ini muḍṭarib dari segi sanad, karena kadang 

dikatakankan dari surat Nabi, atau dari para syaikh asal Juhainah, atau dari orang 

yang membaca surat tersebut. Dan dari segi matan, kadang disebutkan tanpa 

keterangan waktu kapan surat itu datang kepada mereka, atau disebut sebulan 

setelah Nabi wafat, atau dua bulan, atau 40 hari, atau 3 hari.189 

5) Al-Muṣaḥḥaf dan al-Muḥarraf 

Adalah perubahan kata pada hadis yang tidak sesuai dengan periwayatan 

para ṡiqāt, lafaz atau makna. Adapun Ibnu Ḥajar, ia mengartikan muṣaḥḥaf adalah 

perubahan letak nuqṭah (titik huruf) pada kata, dan muḥarraf adalah perubahan 

harakat pada kata. 

Contoh muṣaḥḥaf pada sanad:  (baca: Murājim) menjadi 

 (baca: Muzāḥim). Dan pada matan: 

 

187‘Abd al-Raḥīm bin al-Ḥusain al-‘Irāqi, Syarḥ al-Tabṣirah wa al-Taẓkirah, jilid 1, h. 293. 

188Muhammad bin ‘Īsā al-Tirmiẓi. Sunan al-Tirmiẓi, jilid 4, h. 222. 

189Ahmad bin 'Ali bin Hajar al-‘Asqalāni. al-Talkhīṣ al-Ḥabīr, jilid 1, h. 78. 
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190 

Artinya: 

Rasulullah bersabda: "Siapa yang berpuasa Ramadan kemudian diiringi 

dengan puasa enam hari di bulan Syawwal, maka yang demikian itu seolah-

olah puasa sepanjang masa." 

Seorang rawi yang bernama Muḥammad bin Yaḥyā al-Ṣāli melakukan taṣḥīf 

pada kata  dengan menggantinya menjadi , berartinya “sesuatu atau suatu 

hari”. 

Contoh muḥarraf pada sanad:  (baca: Ḥuṣain) menjadi  (baca: 

Ḥaṣīn). Dan pada matan:  

191

Artinya: 

Bahwasanya: “Rasulullah salat dengan menghadap tombak atau yang 

serupa.” 

Terdapat rawi yang melakukan taṣḥīf pada kata  (baca: ‘anazah) menjadi 

 (baca: ‘anzah) yang berarti “kambing”, kemudian rawi meriwayatkan secara 

makna dengan kata  berarti “kambing”.192 

6) Al-Syāẓ.  

Adalah periwayatan seorang rawi yang menyelisihi periwayatan para ṣiqāt, 

atau yang lebih ṡiqah darinya.193 Lawan dari al-syāẓ disebut “al-maḥfūż”. Adapun 

 

190Muslim bin Ḥajjāj bin Muslim, Ṣaḥīḥ Muslim, jilid 2, h. 822. 

191Ahmad bin Ḥanbal, Musnad Ahmad, jilid 31 (Cet. I; Beirut: Mu`assasah al-Risālah, 

2001), h. 55. 

192Muhammad bin ‘Abdurrahman al-Sakhāwi, Fatḥ al-Mugīṡ bi Syarḥ Alfiyyah al-Ḥadīṡ, 

jilid 4, h. 64. 

193’Uṡmān bin ‘Abdurrahman Ibn al-Ṣalāḥ al-Syahrazūri, Ma’rifah Anwā’ ’Ulūm al-Ḥadīṡ, 

h. 163. 
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periwayatan rawi yang daif secara tafarrud (menyendiri), dan atau menyelisihi 

periwayatan ṡiqah, maka disebut dengan al-mungkar.194 Syāẓ pada sanad, 

contohnya: 

195

Artinya: 

Bahwasanya seorang lelaki meninggal pada zaman Nabi dan dia tidak 

meninggalkan seorangpun ahli waris kecuali seorang hamba yang telah dia 

merdekakan, lalu Nabi memberinya harta warisannya. 

Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu ‘Uyainah, Ibnu Juraij dan Ḥammād bin 

Zaid, seluruhnya dari ‘Amr bin Dīnār. Namun dalam periwayatan Ḥammād, ia tidak 

menyebutkan Ibnu ‘Abbās, sedangkan Ibnu ‘Uyainah dan Ibnu Juraij 

menyebutkannya. Oleh karenanya, riwayat Ḥammād dinilai syāẓ.196 

Syāẓ pada matan, contohnya: 

197

Artinya: 

Dari Nabi, beliau bersabda: "Barangsiapa berpuasa di bulan Ramadan karena 

iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu 

maupun yang akan datang akan diampuni.” 

 

194Ahmad bin 'Ali bin Hajar al-‘Asqalāni, Nuzhah al-Nażar fī Tauḍīḥ Nukhbah al-Fikr, h. 

73, 153. 

195Muhammad bin ‘Īsā al-Tirmiẓi. Sunan al-Tirmiẓi, jilid 4, h. 423. 

196‘Abdurrahman bin Muhammad bin Idrīs al-Rāzi, al-‘Ilal, jilid 4, h. 564. 

197Ahmad bin Ḥanbal, Musnad Ahmad, jilid 14, h. 547. 
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Kalimat  berasal dari periwayatan Ḥammād bin Salamah dari 

Muḥammad bin ‘Amr dinilai syāẓ, karena para rawi lain yang meriwayatankan dari 

Muḥammad bin ‘Amr tidak menyebutkan penambahan kalimat tersebut.198 

Syāẓ pada sanad dan matan, contohnya: 

199

Artinya: 

Bahwa Nabi pernah meng-qaṣr (meringkas salat) dalam perjalanan dan 

menyempurnakannya, berbuka dan berpuasa." 

Dari segi sanad, ia syāẓ karena terdapat rawi yang meriwayatkan secara 

marfū’, sedangkan para rawi lainnya meriwayatkannya secara mauqūf kepada 

perbuatan ‘Āisyah. Dan dari segi matan, karena riwayat yang lain menunjukkan 

konsistesi Nabi melakukan qaṣr (meringkas) salat pada saat safar, dan tidak 

ditemukan riwayat yang kuat bahwa ia melakukan itmām (menyempurnakan) pada 

safarnya.200,201 

5. Sū` al-Ḥifż. 

Dari segi bahasa,  berarti “buruk,” dan  berarti “menjaga.”202 

Hafalan adalah sesuatu yang dijaga, olehnya dalam ilmu hadis rawi sū` al-ḥifż 

adalah rawi yang hafalannya buruk,203 yaitu ketika kadar kebenaran hafalannya 

 

198Maḥmūd bin Muhammad al-Manyāwi, al-Syarḥ al-Mukhtaṣar li Nukhbah al-Fikar (Cet. 

I; Mesir: al-Maktabah al-Syāmilah, 2011), h. 27. 

199‘Ali bin ‘Umar al-Dāraquṭni, Sunan al-Dāraquṭni, jilid 3 (Cet. I; Beirut: Mu`assasah al-

Risālah, 2004), h. 163. 

200Muhammad bin Ismā’īl al-Ṣan’āni, Subul al-Salām Syarḥ Bulūg al-Marām, jilid 3, h. 

106. 

201Muhammad bin Abi Bakr al-Jauziyyah, Zād al-Ma’ād, jilid 1 (Cet. XVII; Beirut: 

Mu`assasah al-Risālah, 1994), h. 447. 

202Ahmad bin Fāris, Maqāyīs al-Lugah, jilid 3, h. 113, dan jilid 2, h. 87. 

203Rawinya disebut “sayyi` al-ḥifż.” 
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tidak lebih besar daripada kesalahannya. Namun menurut Ibnu Ḥajar, sayyi` al-ḥifż 

adalah jarḥ yang paling ringan, olehnya ia mengartikan sū` al-ḥifż di tempat yang 

lain dengan ungkapan tentang seseorang yang kesalahannya lebih sedikit dari 

kebenarannya.204,205 Sehingga nampak perbedaan yang jelas dengan pengertian 

fuḥsy al-galaṭ, sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya.  

Penggunaan istilah sayyi` al-ḥifż oleh mutakaddimin umumnya dibarengi 

dengan istilah yang lain, seperti “ṣadūq sayyi` al-ḥifż”, atau “sayyi` al-ḥifż kaṡīr al-

wahm”, atau “sayyi` al-ḥifż muḍṭarib al-ḥadīṡ”, bahkan “matrūk al-ḥadīṣ wa kāna 

sayyi` al-ḥifż” walaupun ini jarang ditemukan. Adapun mutaakhirin istilah sayyi` 

al-ḥifż banyak digunakan secara mutlak, tanpa dibarengi istilah lain.206 

Hadis seorang rawi yang disifati dengan sayyi` al-ḥifż tidak diterima li ẓātihi 

(dengan sendirinya), walaupun rawi disebut ṣadūq. Adapun dalam i’tibār, hadis 

tersebut dapat digunakan, dan diterima jika terdapat penguat dari alur sanad yang 

lain, yang dengannya ia menjadi ḥasan li gairihi.207  

Sū` al-ḥifż pada rawi terbagi menjadi dua:208 

1. Keberadaannya lāzim (selalu menyertai), tanpa sebab tertentu. 

2. Muncul karena sebab tertentu, seperti umur yang tua, cacat pada 

penglihatan, buku yang terbakar, dan lainnya. Diistilahkan dengan al-

 

204Ahmad bin 'Ali bin Hajar al-‘Asqalāni, Nuzhah al-Nażar fī Tauḍīḥ Nukhbah al-Fikr, h. 

89.  

205Adapun kekeliruan yang terjadi sekali dua kali, maka tidak dikatakan sayyi` al-ḥifż. 

Lihat: ‘Ali bin Muhammad al-Qāri, Syarḥ Nukhbah al-Fikar, h. 533. 

206‘Abdullah bin Yūsuf al-Jadī’, Taḥrīr ‘Ulūm al-Ḥadīṡ, jilid 1 (Cet. I; Beirut: Mu`assasah 

al-Rayyān, 2003), h. 602. 

207‘Abdullah bin Yūsuf al-Jadī’, Taḥrīr ‘Ulūm al-Ḥadīṡ, jilid 1, h. 603. 

208‘Abd al-Karīm bin ‘Abdillah al-Khuḍair, al-Ḥadīṡ al-Ḍa’īf wa Ḥukm al-Iḥtijāj bih, h. 

240. 
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mukhtaliṭ atau ikhtilāṭ, dan terbagi menjadi tiga keadaan: a). Rawi yang 

hanya menyampaikan hadis sebelum ikhtilāṭ, maka riwayatnya 

diterima. b). Rawi yang hanya menyampaikan hadis setelah ikhtilāṭ, 

maka riwayatnya ditolak. c). Rawi yang menyampaikan sebelum dan 

setelah ikhtilāṭ, maka riwayat yang diketahui disampaikan sebelum 

ikhtilāṭ diterima, dan tidak pada yang disampaikan setelah ikhtilāṭ. Jika 

tidak dapat dibedakan maka dilakukan tawaqquf, sampai terdapat 

kejelasan. 

Contohnya, al-Ẓahabi menyebutkan tentang Muḥammad bin ‘Abd al-

Raḥmān bin Abi Lailā: “Ia seorang ṣadūq, sayyi` al-ḥifż, Ibnu Ma’īn berkata: Ia 

lemah.”209 Dan contoh untuk mukhtaliṭ, ‘Aṭā` bin al-Sā`ib, ia terkena ikhtilāṭ di 

akhir umurnya. Di antara yang meriwayatkan darinya sebelum ikhtilāṭ ialah 

Syu’bah dan Sufyān al-Ṡauri. Di antara yang meriwayatkan darinya setelah ikhtilāṭ 

ialah Jarīr bin ‘Abd al-Ḥamīd. Dan di antara yang meriwayatkan darinya pada dua 

keadaan ialah Abu ‘Awānah.210 

4. Terbebas dari Syuẓūẓ dan Ilat 

Definisi syuẓūẓ telah disebutkan sebelumnya pada pembahasan kelemahan 

hadis dari segi kedabitan rawi. Namun, persyaratan terbebasnya hadis dari syuẓūẓ 

secara khusus disebutkan untuk menekankan bahwa hadis yang tersambung 

sanadnya, diriwayatkan oleh rawi yang ‘adil dan dabit, tidak secara langsung dapat 

dinilai sahih. Karena riyawat tersebut bisa saja bertentangan dengan riwayat dari 

rawi lain yang lebih ṡiqah, atau para ṡiqah semisalnya yang lebih banyak. 

 

209Muhammad bin Ahmad al-Ẓahabi, Dīwān al-Ḍu’afā` (Cet. II; Mekkah: Maktabah al-

Nahḍah al-Ḥadīṡiyyah, 1967), h. 360. 

210‘Ali bin Muhammad al-Qāri, Syarḥ Nukhbah al-Fikar, h. 538. 
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Adapun ilat, dalam definisi bahasa bermakna sesuatu yang terulang, atau 

penyakit, atau sesuatu yang menghalangi.211 Dan dalam definisi ilmu hadis 

bermakna: 

 

Artinya: 

Sebab yang tersembunyi dan mencederainya. Hadis al-mu’allal adalah hadis 

yang ditemukan padanya suatu sebab yang mencederai kesahihannya, 

padahal secara nampak hadis tersebut terbebas dari kelemahan itu. 

Dari pengertian ini, maka terdapat 2 syarat yang menjadikan suatu hadis 

dinilai ma’lūl atau mu’all. Yaitu sebab yang tersembunyi, dan sebab yang 

mencederai. Jika sebab kelemahan tersebut nampak, seperti keberadaan rawi yang 

kaẓẓāb menurut kesepakatan ulama, maka secara langsung riwayatnya dihukumi 

lemah atau palsu. Jika sebab tersebut tidak mencederai, seperti tertukarnya nama 2 

rawi yang ṡiqah dalam suatu periwayatan para ṡiqah, maka riwayat tersebut tidak 

dinilai ma’lūl. Contoh hadis yang dinilai ma’lūl: 

Hadis ini diriwayatkan secara marfū’ oleh al-Hakim, kemudian ia 

menyebutkan bahwa rawinya adalah rawi Ṣaḥīḥ al-Bukhari dan Muslim. Namun 

 

211Ahmad bin Fāris, Maqāyīs al-Lugah, jilid 4, h. 12. 

212’Uṡmān bin ‘Abdurrahman Ibn al-Ṣalāḥ al-Syahrazūri, Ma’rifah Anwā’ ’Ulūm al-Ḥadīṡ, 

h. 187. 

213Muhammad bin ‘Abdillah al-Hakim, al-Mustadrak ‘ala al-Ṣaḥīḥain, jilid 1 (Cet. I; 

Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1990), h. 542. 
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hadis riwayat ini dinilai ma’lūl, karena periwayatan yang benar adalah 

periwayatannya secara mauqūf kepada Ibnu ‘Abbās.214 Sebab kelemahan ini tidak 

nampak dari riwayat di atas, dan dapat mencederai kesahihannya, sehingga ia 

dinilai ma’lūl. 

B. Hadis Lemah yang Dikuatkan 

Dalam pembagian jenis-jenis hadis, hadis hasan terbagi menjadi hasan li 

nafsihi dan hasan li gairihi. Hasan li nafsihi adalah hadis yang memenuhi seluruh 

syarat-syarat hadis maqbūl, namun pada sanadnya terdapat rawi yang kedabitannya 

tidak sempurna. Adapun ḥasan li gairihi adalah hadis yang awalnya dihukumi 

lemah, namun dikuatkan oleh syahid atau mutāba’āt yang lebih kuat atau yang sama 

kekuatannya. Syahid dan mutāba’āt215 tersebut dapat diketahui dengan melakukan 

i’tibār pada jalur-jalur periwayatan hadis.  

Hadis yang dapat diangkat menjadi hasan li gairihi adalah hadis yang 

kelemahannya tidak parah. Al-Tirmizi berkata:  

 

Artinya: 

“Tidak terdapat pada sanadnya rawi yang muttaham bi al-każib, hadisnya 

tidak syāż, dan hadis tersebut diriwayatkan dari jalur yang lain.” 

 

214Ahmad bin al-Ḥusain al-Baihaqi, al-Sunan al-Kubra, jilid 1, h. 457. 

215Syahid adalah periwayatan suatu hadis melalui sahabat yang berbeda. Mutāba’āt adalah 

periwayatan hadis melalui sahabat yang sama, namun diriwayatkan dari sahabat tersebut oleh rawi 

yang berbeda. 

216’Uṡmān bin ‘Abdurrahman Ibn al-Ṣalāḥ al-Syahrazūri, Ma’rifah Anwā’ ’Ulūm al-Ḥadīṡ, 

h. 99. 
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Oleh karenanya, riwayat yang pada sanadnya terdapat rawi yang fāḥisy al-

galaṭ tidak dapat dikuatkan dengan syāhid yang pada sanadnya terdapat rawi yang 

każżāb. Karena kelemahan syāhid tersebut sangat parah. 

C. Al-Jarḥ wa al-Ta’dīl 

Dalam kritik hadis, al-jarḥ wa al-ta’dīl memiliki peran yang penting dalam 

menilai status rawi dari segi kedabitan dan keadilannya. Dalam pengertian bahasa 

al-jarḥ ( ) berarti menusuk, melukai, mencederai. Dan al-ta’dīl ( ) berarti 

memuji, atau menyifati seseorang dengan sifat ‘adil.217 Adapun dari segi istilah, 

maka al-jarḥ adalah mencederai status rawi dengan hal-hal yang merusak ke-‘adil-

an dan kedabitannya. Dan al-ta’dīl adalah menyifati rawi dengan sifat ‘adil dan 

dabit.218  

Ilmu jarḥ wa al-ta’dīl adalah ilmu tentang penilaian status rawi dari segi 

kedaifan, atau ke-ṣiqah-annya, dengan ungkapan-ungkapan tertentu yang telah 

diperkenalkan oleh para pakar. Ilmu ini memiliki fungsi yang sangat penting dalam 

menilai kesahihan hadis. Sehingga ia tidak dihukumi gibah yang diharamkan. Hal 

itu berdasarkan dalil al-Qur`an,219 hadis220 dan ijma’.221 

Dalam sejarahnya, ilmu jarḥ wa al-ta’dīl telah muncul sejak masa sahabat. 

Kemudian tumbuh dan berkembang sejak masa ausāṭ tabiin, pada abad kedua 

Hijriyah. Hingga memasuki fase kematangan sejak abad ketiga sampai abad 

 

217Muhammad bin Mukrim al-Anṣāri, Lisān al-‘Arab, jilid 2, h. 422. 

218Nuruddin ‘Itr, Uṣūl al-Jarḥ wa al-Ta’dīl (Cet. II; Damaskus: Dār al-Yamāmah, 2007), 

h. 7. 

219Lihat: Q.S. al-Ṭalāq/65: 2, al-Hujurāt/49: 6, dan al-Taubah/9: 100. 

220Seperti perkataan Nabi tentang ‘Abdullah bin ‘Umar:  (Sesungguhnya 

‘Abdullah adalah lelaki yang salih). 

221Ahmad bin ‘Ali al-Bagdādi, al-Kifāyah fī ‘Ilm al-Riwāyah, h. 33. 
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kesembilan, yang ditandai dengan munculnya buku-buku tentang al-jarḥ wa al-

ta’dīl pada berbagai pembahasannya. 

Ulama yang melakukan al-jarḥ wa al-ta’dīl terbagi menjadi 3, yaitu:222,223 

1. Mutasyaddidūn, yaitu mereka yang ketat dalam memberikan ta’dīl 

kepada rawi. Bagi mereka keadilan atau kedabitan rawi dapat tercederai 

dengan 2 atau 3 kesalahan. Oleh karenanya rawi yang dinilai ṡiqah oleh 

mereka adalah rawi yang sesungguhnya ṡiqah. Sedangkan rawi yang 

dinilai lemah adalah lemah jika ulama selain mereka juga 

melemahkannya. Jika terdapat tauṡīq dari ulama lain, maka dalam 

keadaan ini diberlakukan lā yuqbalu tajrīḥuhu illā mufassiran (jarḥ-nya 

tidak diterima kecuali jika ia224 menyebutkan sebabnya). Di antara 

ulama mutasyaddidūn yaitu: Ibnu Ma’in, Abu Hatim, dan al-Jūzajāni.  

2. Mutasāhilūn, yaitu mereka yang longgar dalam memberikan ta’dīl 

kepada rawi, hingga ditemukan sejumlah rawi yang dinilai lemah oleh 

sebagian besar ulama yang bagi mereka rawi-rawi tersebut dinilai ṡiqah. 

Oleh karenanya, rawi yang dinilai lemah oleh mereka adalah 

sesungguhnya lemah. Adapun rawi yang dinilai ṡiqah, maka perlu 

dipertimbangkan dengan penilaian dari selain mereka. Di antara ulama 

mutasāhilūn yaitu: Ibnu Hibbān, dan al-Hākim. 

3. Mutawassiṭūn, yaitu mereka yang bersikap pertengahan dalam 

melakukan al-jarḥ wa al-ta’dīl, menimbang dengan detail sebab-

 

222Penyebutan nama-nama ulama pada masing-masing pembagian adalah berdasarkan 

umumnya penerapan yang mereka lakukan. Oleh karenanya, sebagaian mereka ditemukan 

menyelisihi kebiasaannya dalam melakukan al-jarḥ wa al-ta’dīl.  

223Sayyid ‘Abd al-Mājid al-Gawri, al-Muyassar fī ‘Ilm al-Jarḥ wa al-Ta’dīl (Cet. I; Beirut: 

Dār Ibn Kaṡīr, 2007), h. 29. 

224Ulama mutasyaddid. 
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sebabnya. Di antara ulama mutawassiṭūn yaitu: al-Bukhāri, Ahmad bin 

Hanbal, Abu Zur’ah, dan Ibnu ‘Adi. 

Terdapat perbedaan pandangan tentang kebolehan menerima jarḥ mubham 

atau yang tidak disebutkan sebabnya. Pendapat yang tidak membenarkannya 

mengatakan bahwa bukan perkara yang sulit untuk menyebutkan sebab jarḥ 

seorang rawi. Kemudian, penilaian setiap orang berbeda-beda, suatu hal kadang 

dianggap jarḥ oleh seseorang, namun bukan jarḥ menurut orang lain. Pendapat 

kedua membenarkan jarḥ mubham jika berasal dari seseorang yang mengetahui 

dengan baik hal-hal yang termasuk sebab jarḥ dan yang tidak, karena ia hanya 

memberikan jarḥ berdasarkan sebab yang muktabar, walaupun ia tidak 

menyebutkannya. Pendapat ketiga disebutkan oleh Ibnu Hajar, bahwa jika terdapat 

tauṡīq dari seorang ulama pada bidang ini, maka jarḥ mubham tidak dapat diterima. 

Adapun jika tidak terdapat tauṡiq, maka jarḥ mubham dapat diterima jika berasal 

dari seseorang yang memiliki ilmu tentang sebab-sebab jarḥ.225  

Dalam mengkaji rijāl sanad, tidak jarang ditemukan perbedaan pendapat 

tentang status rawi dari segi al-jarḥ wa al-ta’dīl. Menyikapi hal ini, al-Khaṭib al-

Bagdādi menukil pendapat jumhur ulama bahwa al-jarḥ muqaddam ‘alā al-ta’dīl, 

wa lau kāna al-mu’addil akṡar (jarḥ diutamakan di atas ta’dīl, walaupun yang 

memberikan ta’dīl lebih banyak). Hal itu disebabkan orang yang memberi ta’dīl 

memberikan penilaian tentang yang nampak dari rawi, sedangkan yang 

memberikan jarḥ memberikan penilaian tentang sesuatu yang tersembunyi dari 

penilaian orang yang memberikan ta’dīl.226 

 

225Sayyid ‘Abd al-Mājid al-Gawri, al-Muyassar fī ‘Ilm al-Jarḥ wa al-Ta’dīl, h. 73. 

226’Uṡmān bin ‘Abdurrahman Ibn al-Ṣalāḥ al-Syahrazūri, Ma’rifah Anwā’ ’Ulūm al-Ḥadīṡ, 

h. 221. 
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Namun kaidah tersebut tidak berlaku secara mutlak. Terdapat syarat-syarat 

yang harus terpenuhi, yaitu:227 

1. Sebab jarḥ disebutkan. Kemudian sebab tersebut secara muktabar 

mencederai status rawi. 

2. Pemberi jarḥ bukan seseorang yang fanatik buta dengan mazhab yang 

menyelisihi mazhab rawi. 

3. Pemberi ta’dīl tidak menyebutkan alasan kuat yang menjadikan jarḥ 

tertolak. 

Seorang kritikus kadang memiliki 2 pendapat yang berbeda pada al-jarḥ wa 

al-ta’dīl seorang rawi, sesuai dengan perubahan keadaan rawi, atau perubahan 

ijtihad kritikus, atau tergantung dari periwayatan rawi dari orang-orang tertentu. 

Seorang kritikus kadang berkata “Fulan adalah ṡiqah,” namun ia tidak 

memaksudkan bahwa hadisnya dapat dijadikan hujah. Atau ia berkata “Fulān lā 

ba`sa bihi,” namun ia bermaksud hadisnya dapat dijadikan hujjah. Maksud-maksud 

tersebut diketahui berdasarkan keadaan kritkus saat mengucapkannya, atau 

pertanyaan yang ditanyakan kepadanya, dan indikasi lainnya. Oleh karena itu, cara 

menyikapi perbedaan pendapat seorang kritikus adalah dengan merujuk kepada 

perkataan dan arahan dari pakar bidang al-jarḥ wa al-ta’dīl.228 

Al-Ḥāfiż Ibnu Hajar al-‘Asqalāni membagi al-jarḥ dan al-ta’dīl menjadi 12 

tingkatan, 6 tingkatan ta’dīl dan 6 untuk jarḥ, yaitu:229  

1. Sahabat. Seluruh sahabat dapat dipercaya. 

 

227Nuruddin ‘Itr, Manhaj al-Naqd fī ‘Ulūm al-Ḥadīṣ (Cet. III; Suriah: Dār al-Fikr, 1981), 

h. 100. 

228Sayyid ‘Abd al-Mājid al-Gawri, al-Muyassar fī ‘Ilm al-Jarḥ wa al-Ta’dīl, h. 75. 

229Ahmad bin ‘Ali bin Hajar al-‘Asqalāni, Taqrīb al-Tahẓīb, mukaddimah. 
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2. Ungkapan ta’dil dengan ism al-tafḍīl, atau pengulangan kata seperti: 

Auṡaq al-nās, aṡbat al-nās, ṡiqah ṡiqah, ṡiqah ṡabt. 

3. Ungkapan ta’dīl dengan satu kata yang menunjukkan ke-ṡiqah-an, 

seperti: Ṡiqah, ḥujjah. 

4. Ungkapan ta’dīl dengan kata yang menunjukkan ke-ṡiqah-an yang lebih 

ringan. Seperti: Laisa bihi ba`s, ṣadūq, maḥalluhu al-ṣidq.  

5. Ungkapan ta’dīl dengan kata yang menunjukkan ke-ṡiqah-an yang lebih 

ringan dari tingkatan ketiga, seperti: Ṣadūq sayyi` al-ḥifż, ṣadūq lahū 

awhām. Dan termasuk dalam kategori ini rawi yang disebut melakukan 

bid’ah seperti rawi yang berpaham Syiah, Qadariyah, Murji`ah, 

Jahmiyah, dan lainnya. 

6. Ungkapan untuk rawi yang hadisnya sedikit, dan tidak terdapat alasan 

yang menjadikan hadisnya ditolak, seperti: Maqbūl, ḥaiṡu yutāba’, 

layyin al-ḥadīṡ. 

7. Ungkapan untuk rawi yang meriwayatkan darinya lebih dari 1 orang, 

namun tidak terdapat tauṡiq untuknya, seperti: Mastūr, majhūl al-ḥāl. 

8. Ungkapan untuk rawi yang tidak memiliki tauṡiq, dan ia disifati lemah, 

walaupun tidak disebutkan sebabnya, seperti: Ḍa’īf. 

9. Ungkapan untuk rawi yang meriwayatkan darinya hanya 1 orang, dan 

tidak terdapat tauṡīq untuknya, seperti: Majhūl. 

10. Ungkapan untuk rawi yang tidak memiliki tauṣīq apapun, dan 

dilemahkan dengan perkara yang mencederai, seperti: Matrūk, wāhi al-

ḥadīṡ, sāqiṭ. 

11. Ungkapan untuk rawi yang muttaham bi al-kaẓib. 

12. Ungkapan untuk rawi yang melakukan pemalsuan hadis. 
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Menyimpulkan pembagian ini, maka hadis yang diriwayatkan oleh rawi 

tingkatan pertama, kedua, dan ketiga adalah hadis yang sahih dan hujjah. Adapun 

tingkatan keempat adalah sahih, namun lebih ringan dari ketiga tingkatan di 

atasnya. Riwayat rawi pada tingkatan kelima dan keenam dihukumi lemah, namun 

dapat diangkat menjadi hasan li gairihi jika jalur periwayatannya banyak. Adapun 

riwayat rawi pada tingkatan ketujuh dan seterusnya maka dihukumi lemah dan tidak 

dapat dikuatkan.  
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BAB III 

KRITIK KESAHIHAN HADIS MENURUT IBNU HAJAR PADA KITAB 

BULUG AL-MARAM 

A. Biografi Ibnu Hajar230 

Nama aslinya adalah Ahmad bin ‘Ali bin Muḥammad bin Muḥammad bin 

‘Ali bin Maḥmūd bin Ḥajar al-Kināni al-‘Asqalāni. Kinānah adalah nama 

Kabilahnya. ‘Asqalāni adalah daerah asal kakeknya, sebuah daerah di Palestina. 

Ḥajar adalah nama salah seorang kakeknya, Ibnu Hajar ia lebih dikenal dengan 

penamaan ini. Kuniyahnya adalah Abu al-Faḍl, diserupakan dengan kuniyah 

seorang hakim di Makkah pada masa itu, yaitu Abu al-Faḍl Muḥammad bin Ahmad 

bin ‘Abd al-‘Azīż al-‘Uqaili al-Nuwairi. Adapun laqabnya adalah Syihāb al-Dīn. 

Ia lahir pada 22 Syakban 773 H. di Mesir. Ayahnya wafat pada saat ia 

berumur 4 tahun, dan ibunya wafat sebelum ayahnya. Kemudian ia diasuh oleh 

pengemban wasiat ayahnya yaitu Zakiy al-Dīn al-Kharrūbi. Ia masuk sekolah 

(kuttāb) pada usia 5 tahun, menyelesaikan hafalan al-Qur`an pada usia 7 tahun, dan 

menjadi imam tarwih di Masjid al-Ḥarām pada usia 12 tahun. Ia juga telah 

menghafal sejumlah kitab mukhtasar pada umur 13 tahun, di antaranya: ‘Umdah al-

Aḥkām, al-Ḥāwi al-Ṣagīr, Mukhtaṣar Ibn al-Ḥājib, dan lainnya. Dan ia banyak 

menyalin kitab dengan tulisan tangannya.  

Ia telah melakukan rihlah dalam menuntut ilmu di beberapa daerah di 

Yaman, Hijaz, Syam dan lainnya. Secara khusus ia mengumpulkan informasi 

tentang guru-gurunya dan riwayat-riwayat yang diambil dari mereka pada 2 buku, 

yaitu: al-Majma’ al-Mu`assis li al-Mu’jam al-Mufahris, dan al-Mu’jam al-

 

230Muhammad bin ‘Abdurrahman al-Sakhāwi, al-Jawāhir wa al-Durar fī Tarjamah Syaikh 

al-Islām Ibni Ḥajar (Cet. I; Beirut: Dār Ibni Ḥazm, 1999).  
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Mufahris. Al-Sakhāwi yang merupakan muridnya yang paling menonjol membagi 

guru-guru Ibnu Hajar menjadi 3 kelompok: 

1. Guru yang memperdengarkan hadis secara samā’ kepada Ibnu Ḥajar, 

berjumlah 230-an orang. 

2. Guru yang memberinya ijāzah, berjumlah 220-an orang. 

3. Selain dari 2 kelompok di atas, berjumlah 180-an orang. 

Guru-gurunya yang paling terkenal adalah: 

a. Pada bidang hadis. 

1. ‘Abd al-Raḥīm bin al-Ḥusain al-‘Irāqi (w. 806 H) 

2. ‘Ali bin Abi Bakar al-Haiṡami (w. 807 H) 

b. Pada bidang fikih dan usul fikih. 

1. ‘Umar bin ‘Ali bin al-Mulaqqin (w. 804 H) 

2. ‘Umar bin Ruslān al-Balqīni (w. 805 H) 

c. Pada bidang bahasa Arab. 

1. Muhammad bin Muhammad al-Gammāri (w. 802 H) 

2. Majd al-Dīn bin Muhammad al-Fairūz Ābādi (w. 817 H) 

d. Pada bidang qirā`āt. 

1. Ibrāhīm bin Ahmad al-Tannūkhi (w. 800 H) 

2. Muhammad bin Muhammad al-Jazari (w. 833 H) 

3. Ahmad bin Muhammad al-Khayūṭi al-Miṣry (w. 807 H) 

Adapun murid-muridnya yang paling terkenal adalah: 

1. Muhammad bin Muhammad al-Khaiḍari (w. 902 H) 

2. Muhammad bin ‘Abd al-Raḥmān al-Sakhāwi (w. 902 H) 

3. Zakariyyā bin Muhammad al-Anṣāri (w. 926 H) 

Ibnu Hajar tercatat menekuni sejumlah profesi, yaitu: 
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1. Guru di al-Madrasah al-Jamāliyyah, al-Madrasah al-Syarīfiyyah, al-

Madarasah al-Ḥasaniyyah, dan lainnya. 

2. Mufti, selama lebih dari 30 tahun. 

3. Hakim, selama lebih dari 21 tahun. 

4. Masyīkhah. 

5. Khatib di Masjid al-Azhar, dan Masjid ‘Amr bin al-‘Āṣ. 

6. Penjaga buku-buku al-Madrasah al-Maḥmūdiyyah. 

Hal-hal di atas menggambarkan keilmuannya yang sangat mendalam dan 

kontribusinya dalam menjaga dan mengembangkan ilmu-ilmu ke-Islaman. Seperti 

itu pula ditunjukkan oleh perkataan para ulama tentangnya dan karya-karyanya 

yang sangat banyak.231 Bahkan Kitab Bulūg al-Marām cukup untuk menjadi bukti 

keilmuannya.  

Sejumlah referensi menyebutkan bahwa ia bermazhab Syafi’iyyah. Tetapi 

al-Kattani (w. 1382 H) memberikan isyarat dengan menukil pernyataan Ahmad bin 

al-Qāsim al-Būni (w. 1139 H) bahwa Ibnu Ḥajar bermazhab Malikiyyah di akhir 

hidupnya, dengan merujuk kepada suatu tulisan di Makkah yang disebut tulisan 

Ibnu Hajar.232 Namun jika melihat dari segi keilmuannya, maka sejatinya Ibnu 

Hajar telah mencapai tingkatan mujtahid yang tidak lagi dibenarkan untuk 

 

231Jumlah karyanya lebih dari 270 buah, sebagaimana yang disebutkan oleh al-Sakhāwi. 

Lihat perkataan ulama tentang Ibnu Hajar dan karya-karyanya: Syākir Maḥmūd ‘Abd al-Mun’im, 

Ibnu Ḥajar al-‘Asqalāni Muṣannafātuh wa Dirāsah fī Manhajih, jilid 1 (Cet. I; Beirut: Mu`assasah 

al-Risālah, 1997), h. 167. 

232‘Abd al-Ḥayy al-Kattāni, Fihris al-Fahārīs, jilid 1 (Cet. II; Beirut: Dār al-Garb al-Islāmi, 

1982), h. 320. 
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melakukan taklid semata kepada mazhab tertentu. Oleh karena itu, ditemukan 

sejumlah pandangannya yang berbeda dengan pandangan mazhab Syafi’iyyah.233 

Ia wafat pada malam Sabtu, 18 Zulhijjah 852 H, setelah terkena penyakit 

sejak Zulka’dah. Dimakamkan di al-Qarāfah al-Ṣugrā, sebuah daerah di Kairo, 

1.500 meter dari makam Imam al-Syāfi’i.234 

B. Manhaj Penulisan Bulūg al-Marām   

Ibnu Hajar menyusun kitab Bulūg al-Marām dengan tujuan untuk 

mengumpulkan hadis-hadis ahkām fikih dalam sebuah buku, secara khusus agar 

anak laki-lakinya yang bernama Muhammad235 menghafalkannya. Namun, ia hanya 

mempu menghafal beberapa hadis saja. Kendati demikian, banyak orang yang 

mampu menghafalkannya, dan mendapat perhatian yang besar oleh para pengkaji 

hadis dan fikih sampai saat ini. 

Ibnu Hajar berkata dalam mukaddimah Bulūg al-Marām: 

 

233Syākir Maḥmūd ‘Abd al-Mun’im, Ibnu Ḥajar al-‘Asqalāni Muṣannafātuh wa Dirāsah fī 

Manhajih, jilid 1, h. 126. 

234Syākir Maḥmūd ‘Abd al-Mun’im, Ibnu Ḥajar al-‘Asqalāni Muṣannafātuh wa Dirāsah fī 

Manhajih, jilid 1, h. 122. 

235Ia adalah Badr al-Dīn Abu al-Ma’āli Muhammad. Lahir 815 H, dan mengkhatamkan 

hafalan al-Qur`an di usia yang muda. Lihat:   
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Artinya: 

“Segala puji bagi Allah atas segala nikmat-Nya yang nampak maupun yang 

tersembunyi, yang dahulu maupun yang baru. Salawat dan salam semoga 

terlimpahkan kepada Nabi dan Rasul-Nya, Muhammad, keluarganya dan 

sahabatnya yang berjalan di atas pembelaan terhadap agamanya dengan sikap 

segera, juga semoga terlimpah kepada para pengikutnya yang mewarisi 

ilmunya. Dan para ulama adalah pewaris para Nabi. Sungguh mulianya orang 

yang menjadi pewaris dan menjadi orang yang diwarisi. Adapun sesudah itu, 

ini adalah sebuah ringkasan yang mengandung dalil-dalil hadis yang pokok 

yang menjadi rujukan dalam hukum syar'i, saya susun dengan sesungguhnya 

agar orang yang menghafalnya bisa dihargai di kalangan orang yang sebaya, 

bisa membantu penuntut ilmu yang masih baru dan tetap merasa butuh orang 

yang cinta ilmu yang dalam ilmunya. Saya telah menjelaskan di akhir masing-

masing hadits para imam yang meriwayatkannya, karena keinginan saya 

memberikan nasihat kepada umat. Maka, yang dimaksud dengan "Tujuh 

orang" adalah Ahmad, al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, al-Nasa'i, al-Tirmiẓi 

dan Ibnu Majah. Yang dimaksud dengan "Enam orang" adalah imam-imam 

yang disebutkan di atas selain Ahmad. Yang dimaksud dengan "Lima orang" 

adalah imam-imam yang disebutkan di atas (di "Tujuh orang") selain al-

Bukhari dan Muslim, kadang saya sebut dengan "Empat orang bersama 

Ahmad." Yang dimaksud dengan "Empat orang" adalah imam-imam yang 

disebutkan di atas selain tiga imam yang pertama. Yang di maksud dengan 

"Tiga orang" adalah imam-imam yang disebutkan di atas selain tiga imam 

yang pertama dan satu imam yang terakhir. Yang dimaksud dengan "al-

Muttafaq" adalah al-Bukhari dan Muslim, kadang saya tidak sebut imam yang 

lain apabila menyebut "al-Muttafaq." Adapun selain itu, maka biasanya 

diterangkan. Dan saya namakan ringkasan itu dengan nama "Bulūg al-Marām 

min Adillah al-Aḥkām." Kepada Allah saya berharap agar Dia tidak 

menjadikan ilmu yang kita ketahui sebagai musibah, dan semoga Dia 

mengaruniakan kepada kita amal yang diridhai-Nya.” 

Poin-poin pada mukaddimah di atas adalah sebagai berikut: 

1. Hadis-hadis pada Bulūg al-Marām disebutkan secara mukhtasar. Tanpa 

menyebutkan rantai sanadnya. Ia hanya menyebutkan rawi dari 

 

236Ahmad bin 'Ali bin Hajar al-‘Asqalāni, Bulūg al-Marām min Adillah al-Aḥkām, h. 46. 
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kalangan sahabat, atau selainnya jika diperlukan. Jika terdapat dua hadis 

yang diriwayatkan oleh sahabat yang sama secara berturut-turut, maka 

ia hanya mengatakan  (dan darinya). Sebagai mukhtasar, Ibnu Hajar 

memilih lafaz yang marfū’ dalam hadis, tanpa menyebutkan sabab al-

wurūd-nya. Kemudian ia menyebutkan singkatan-singkatan khusus 

untuk takrīj 7 muhaddis di atas (Ahmad, Bukhari, Muslim, Abū Daud, 

al-Tirmiẓi, al-Nasā`i, dan Ibnu Mājah). 

2. Bulūg al-Marām hanya berisi hadis-hadis tentang aḥkām. 

3. Hadis-hadis tersebut adalahnya hasil seleksi Ibnu Hajar, berupa hadis-

hadis yang paling relevan untuk dimuat ke dalam bab-bab dan pasal-

pasal yang telah ia tetapkan. Hal itu dilakukan agar ia mudah dihafal, 

dimanfaatkan oleh para pengkaji pemula, dan tidak abaikan oleh para 

cendekiawan. 

4. Ibnu Ḥajar menyebutkan takhrīj setiap hadis, dengan menyebutkan 

nama-nama muhaddiṣīn yang meriwayatkannya.  

5. Kebanyakan hadis-hadisnya berasal dari Ṣaḥīḥain, Sunan Arba’ah, atau 

Musnad Ahmad. Namun ia tidak membatasi hanya pada buku-buku 

tersebut. Oleh karena itu, ditemukan sejumlah hadis dari Kutub al-

Tis’ah dan lainnya, terlebih dari kitab yang mengkhususkan hadis sahih 

seperti Ṣaḥīḥ Ibnu Ḥibbān, ṣaḥīḥ Ibnu Khuzaimah dan Mustadrak al-

Ḥākim.237  

 

237Secara umum, hadis yang tidak dikomentari kesahihannya oleh Ibnu Ḥajar menunjukkan 

bahwa hadis tersebut maqbūl menurutnya. Selain itu, maka komentar-komentarnya adalah taṣḥīḥ 

atau tad’īf.  
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Selain dari 7 kitab yang disebutkan dalam mukaddimah di atas,238 Ibnu 

Hajar juga melakukan takhrīj dan ta’līq dari muḥaddiṣ yang lain, yaitu: 

1. Isḥāq bin Rāhūyah (w. 238 H). 

2. Al-Ismā’ili (w. 238 H). 

3. Al-Bazzār (w. 292 H) 

4. Al-Baihaqi (w. 458 H) 

5. Ibn al-Jārūd (w. 307 H) 

6. Abū Ḥātim al-Rāzi (w. 277 H) 

7. Al-Ḥāriṣ bin Abī Usāmah (w. 282 H) 

8. Al-Ḥākim (w. 405 H) 

9. Ibnu Ḥibbān (w. 354 H) 

10. Al-Dāraquṭni (w. 385 H) 

11. Muḥammad bin Isḥāq (w. 151 H) 

12. Ibnu Abī Khaiṡamah (w. 279 H) 

13. Al-Dārimi (w. 255 H) 

14. Abū Dāwud al-Ṭayālisi (w. 204 H) 

15. Ibnu Abī al-Dunyā (w. 281 H) 

16. Al-Ẓuhali (w. 258 H) 

17. Abū Zur’ah al-Rāzi (w. 264 H) 

18. Sa’īd bin Manṣūr (w. 227 H) 

19. Ibn al-Sakan (w. 353 H) 

20. Al-Syāfi’i (w. 204 H) 

21. Ibnu Abī Syaibah (w. 235 H) 

 

238Ahmad: 270 hadis. Bukhari: 586 hadis. Muslim: 664 hadis. Abu Daud: 430 hadis. al-

Tirmiẓi: 297 hadis. al-Nasā`i: 267 hadis. Ibnu Mājah: 234 hadis. 
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22. Al-Ṭabarāni (w. 360 H) 

23. Al-Ṭaḥāwi (w. 321 H) 

24. Ibnu ‘Abd al-Barr (w. 463 H) 

25. ‘Abd al-Ḥaqq al-Isybīli (w. 581 H) 

26. ‘Abd al-Razzāq al-Ṣan’āni (w. 211 H) 

27. Ibnu ‘Adi (w. 365 H) 

28. Al-‘Uqaili (w. 322 H) 

29. ‘Ali bin al-Madīni (w. 234 H) 

30. Abū ‘Awānah (w. 316 H) 

31. Ibnu al-Qaṭṭān al-Fāsi (w. 628 H) 

32. Mālik (w. 179 H) 

33. Ibnu Mandah (w. 395 H) 

34. Abū Nu’aim al-Aṣfahāni (w. 430 H) 

35. Abū Ya’lā (w. 307 H) 

Hadis-hadis tersebut diriwayatkan dari 352 sahabat Nabi. 

1. Manhaj Penyusunan Hadis.  

Penyusunan hadis Bulūg al-Marām dikelompokkan berdasarkan tema-tema 

fikih yang berjumlah 17 tema, bermula dari kitab ṭahārah (bersuci), kemudian kitab 

salat, kitab jenazah, kitab zakat, kitab puasa, kitab haji, kitab jual beli, kitab nikah, 

kitab talak, kitab jināyāt, kitab ḥudūd, kitab jihad, kitab aṭ’imah, kitab sumpah dan 

nazar, kitab qaḍā`, kitab ‘itq, dan ditutup dengan kitab jāmi’. Jumlah hadis yang 

disebutkan berdasarkan pendapat Muhammad Rasyad Khalifah adalah 1.373 hadis 
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yang asal, dan ditambah 131 yang tercampur.239 Adapun Muhammad Hamid al-

Fiqi, ia mengurainya menjadi 1.596 hadis.240  

Sebagaimana yang disebutkan dalam mukaddimahnya, secara asal hadis-

hadis Bulūg al-Marām disebutkan secara mukhtasar tanpa sanad. Ibnu Ḥajar hanya 

menyebutkan nama sahabat yang meriwayatkan hadis. Namun, pada sejumlah hadis 

Ibnu Ḥajar menyebutkan sanad hadis secara lengkap241 atau sebagiannya. Contoh 

penyebutan sanad secara lengkap, pada hadis 905:  

 

Artinya: 

Malik berkata pada Muwaṭṭa`: “Dari al-‘Alā` bin ‘Abd al-Raḥmān bin 

Ya’qūb, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa ia pernah bekerja dengan harta 

‘Uṡmān, dengan keuntungan yang disepakati keduanya. Hadis ini mauqūf, 

ṣaḥīḥ.” 

Penyebutan sanad seperti contoh di atas dilakukan dengan maksud-maksud 

tertentu, di antaranya: 

1) Untuk menunjukkan bahwa hadis adalah mursal.  

 

 

 

239Muhammad Rasyād Khalifah, Madrasah al-Ḥadīṡ fi Miṣr (Kairo: al-Hai`ah al-‘Āmmah 

li Syu`ūn al-Maṭābi’ al-Amīriyyah, [t.th]), h. 195.  

240Muhammad Muhammad Abu Zahw, al-Ḥadīṣ wa al-Muḥaddiṡūn (Cet. I; Mesir: 

Syarikah Musāhamah Miṣriyyah, 1958), h. 447. 

241Hal ini sangat jarang ditemukan. 

242Ahmad bin 'Ali bin Hajar al-‘Asqalāni, Bulūg al-Marām min Adillah al-Aḥkām, h. 348. 

243Ahmad bin 'Ali bin Hajar al-‘Asqalāni, Bulūg al-Marām min Adillah al-Aḥkām, h. 441. 
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Artinya: 

Dari ‘Abd al-Raḥmān bin al-Bailamāni, bahwasanya Nabi menghukum qisas 

seorang muslim karena seorang mu’āhid, beliau bersabda: “Aku adalah orang 

yang paling berhak menepati perjanjiannya."  

Ibnu Hajar berkata: “Hadis ini diriwayatkan oleh ‘Abd al-Razzāq secara 

mursal seperti ini, dan oleh al-Dāraquṭni secara mauṣūl dengan menyebutkan Ibnu 

‘Umar.” Kemudian Ibnu Hajar melemahkan riwayat yang mauṣūl. 

2) Mengisyaratkan perbedaan pandangan apakah tabiin meriwayatkan 

secara mauṣūl atau mursal. 

Artinya:  

Dari Ibnu Ka'b bin Malik (tabiin), dari ayahnya, bahwa Rasulullah pernah 

melakukan hajar (mencekal) harta Mu'āż, dan beliau menjualnya untuk 

melunasi utangnya.َ 

Ibnu Hajar berkata: “Hadis ini diriwayatkan oleh al-Dāraquṭni, dan 

disahihkan oleh al-Ḥākim. Dan oleh Abu Daud secara mursal, dan riwayatnya di-

rajih-kan.”  

3) Menyampaikan bahwa hadis diriwayatkan oleh tabiin dengan 

menceritakan perbuatan sahabat atau perkataannya. 

 

Artinya:  

Dari Humran (tabiin), bahwa ‘Utsman bin ‘Affan minta untuk diambilkan air 

wudu. Lalu ia mencuci kedua tangannya sebayak 3 kali, (dan seterusnya). 

Muttafaq ‘alaih. 

 

244Ahmad bin 'Ali bin Hajar al-‘Asqalāni, Bulūg al-Marām min Adillah al-Aḥkām, h. 331. 

245Ahmad bin 'Ali bin Hajar al-‘Asqalāni, Bulūg al-Marām min Adillah al-Aḥkām, h. 58. 
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Artinya: 

Dari al-Sā`ib bin Yazīd (tabiin), bahwasanya Mu’āwiyah berkata kepadanya: 

“Jika kamu telah mengerjakan salat Jumat, janganlah kamu sambung dengan 

salat lainnya sebelum kamu berbicara atau keluar dari masjid. Karena 

Rasulullah memerintahkan hal itu kepada kita, yaitu janganlah suatu salat 

disambung dengan shalat lain, kecuali setelah kita berbicara atau keluar dari 

masjid.” Diriwayatkan oleh Muslim. 

4) Untuk mengisyaratkan adanya rawi yang diperselisihkan statusnya. 

Artinya: 

Dari ‘Isā bin Yazdād, dari bapaknya, ia berkata: Rasulullah bersabda: “Jika 

salah seorang dari kalian kencing hendaklah ia mengurut kemaluannya tiga 

kali.” (Ibnu Hajar berkata:) “Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan sanad 

yang lemah.” 

Rawi yang diperselisihkan statusnya adalah ‘Isā dan ayahnya, yaitu Yazdād. 

Disebutkan bahwa Yazdād adalah seorang sahabat. Namun pendapat itu dibantah 

oleh sejumlah ulama.  

5) Karena terdapat rawi yang disebutkan secara mubham. 

 

Artinya:  

Dari ‘Urwah bin al-Zubair, seseorang (mubham) dari sahabat Nabi berkata: 

 

246Ahmad bin 'Ali bin Hajar al-‘Asqalāni, Bulūg al-Marām min Adillah al-Aḥkām, h. 197. 

247Ahmad bin 'Ali bin Hajar al-‘Asqalāni, Bulūg al-Marām min Adillah al-Aḥkām, h. 80. 

248Ahmad bin 'Ali bin Hajar al-‘Asqalāni, Bulūg al-Marām min Adillah al-Aḥkām, h. 344. 
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“Sesungguhnya ada dua orang telah memperkarakan kepada Rasulullah pada 

perihal tanah, salah seorang di antara mereka menanam pohon kurma di lahan 

orang lain.ََ(dan seterusnya)” (Ibnu Hajar berkata:) “Diriwayatkan oleh Abu 

Daud. Sanadnya hasan.” 

6) Karena rawi meriwayatkan dari bapaknya, dari kakeknya. 

Artinya:  

Dari Ṭalḥah bin Muṣarrif, dari ayahnya, dari kakeknya, ia berkata: “Saya 

melihat Rasulullah memisahkan antara berkumur dengan beristinsyaq.” (Ibnu 

Hajar berkata:) “Diriwayatkan oleh Abu Daud dengan sanad yang lemah.” 

7) Karena tabiin meriwayatkan dari 2 orang sahabat atau lebih. 

 

Artinya:  

“Dari ‘Ikrimah, dari al-Ḥajjāj bin ‘Amr al-Anṣāri, ia berkata: Rasulullah 

bersabda: “Barang siapa yang kakinya retak atau pincang, maka ia telah halal 

(tidak muhrim), dan ia wajib melakukan haji pada tahun yang akan datang.” 

‘Ikrimah berkata: “Aku bertanya kepada Ibnu Abbas dan Abu Hurairah 

mengenai hal tersebut, mereka berkata: “Benar.” (Ibnu Hajar berkata:) 

“Diriwayatkan oleh al-Khamsah, dan dihasankan oleh al-Tirmiẓi.” 

‘Ikirimah meriwayatkan dari tiga orang sahabat, yaitu: al-Ḥajjāj bin ‘Amr, 

Ibnu ‘Abbās, dan Abu Hurairah. 

8) Untuk mengisyaratkan sanad yang terkenal dari periwayatan seorang 

tabiin dari seorang sahabat. Seperti riwayat Nāfi’ dari Ibnu ‘Umar: 

 

249Ahmad bin 'Ali bin Hajar al-‘Asqalāni, Bulūg al-Marām min Adillah al-Aḥkām, h. 64. 

250Ahmad bin 'Ali bin Hajar al-‘Asqalāni, Bulūg al-Marām min Adillah al-Aḥkām, h. 300. 
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Artinya:  

Dari Nāfi', dari Ibnu ‘Umar, ia berkata: “Rasulullah melarang al-Syigār.” Al-

Syigār adalah sesorang menikahkan anak perempuannya kepada orang lain 

agar orang lain tersebut juga mau menikahkan anak perempuannya 

dengannya, sedangkan diantara keduanya tidak ada mahar. (Ibnu Hajar 

berkata:) “Muttafaq ‘alaih. Keduanya sepakat bahwa tafsiran al-Syigār adalah 

perkataan Nāfi’.” 

Seperti itu pula periwayatan Abu al-Zubair dari Jābir, ‘Urwah dari ‘Āisyah, 

dan ‘Alqamah dari Ibnu Mas’ūd. 

Artinya:  

Dari Abu al-Zubair, ia berkata: “Aku bertanya kepada Jabir tentang harga 

kucing dan anjing.” Ia berkata: “Rasulullah melarang hal itu.” (Ibnu Hajar 

berkata:) “Diriwayatkan oleh Muslim.”  

9) Karena terdapat komentar dari salah seorang rawi. 

Artinya:  

Dari ‘Urwah, dari ‘Aisyah, bahwasanya Nabi bersabda: “Siapa yang 

memakmurkan tanah yang tidak ada pemiliknya, maka ia yang paling berhak 

atasnya.” ‘Urwah berkata: “‘Umar menerapkannya pada masa 

kepemimpinannya.” (Ibnu Hajar berkata:) “Diriwayatkan oleh al-Bukhāri.” 

2. Manhaj pada Redaksi Matan Hadis. 

 

251Ahmad bin 'Ali bin Hajar al-‘Asqalāni, Bulūg al-Marām min Adillah al-Aḥkām, h. 381. 

252Ahmad bin 'Ali bin Hajar al-‘Asqalāni, Bulūg al-Marām min Adillah al-Aḥkām, h. 304. 

253Ahmad bin 'Ali bin Hajar al-‘Asqalāni, Bulūg al-Marām min Adillah al-Aḥkām, h. 353. 
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Dalam menyampaikan redaksi matan Ibnu Ḥajar menyebutkan matan hadis 

berdasarkan matan yang disebutkan pada kitab hadis maṣdar (rujukan), dan 

menyebutkan muḥaddiṡ yang meriwayatkannya.254 Ibnu Hajar hanya menyebutkan 

matan secara sempurna jika seluruh muatan hadis berkaitan dengan tema atau bab. 

Seperti pada hadis Jābir, kitab haji, tentang tata cara pelaksanaan haji, nomer 742.  

Jika sebagian matan hadis tidak berkaitan dengan judul bab, maka ia hanya 

menyebutkan matan yang menjadi syāhid dan berkaitan dengan judul bab. Seperti 

pada kitab salat, bab azan, tentang syariat azan untuk salat yang waktunya 

terlewatkan: 

 

Artinya: 

Dari Abu Qatadah, pada hadis yang panjang, kala mereka tertidur hingga 

waktu salat berlalu: “Kemudian Bilal mengumandangkan azan, maka 

Rasulullah melaksanakan salat sebagaimana ia melakukannya setiap hari.” 

(Ibnu Hajar berkata:) “Diriwayatkan oleh Muslim.” 

Kisah pada hadis di atas disebutkan oleh Muslim pada hadis yang panjang, 

dan lafaz matan yang menjadi syahid adalah: 

Jika lafaz matan hadis berbeda-beda, maka Ibnu Hajar menerapkan 2 

metode: 

1) Menyebutkan matan tertentu, tanpa menjelaskan perbedaan lafaz, dan 

tidak menyebutkan muḥaddiṣ yang lafaznya digunakan. Contohnya: 

 

254Namun pada sejumlah hadis, penisbatan yang dilakukan Ibnu Ḥajar kepada seorang 

muḥaddiṡ dinilai keliru, atau tidak sesuai. 
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Artinya: 

Dari Ummu Salamah, ia berkata: “Rasulullah bersabda: “Orang yang minum 

dengan bejana yang terbuat dari perak, hanyasaja ia menuangkan api 

Jahannam ke dalam perutnya.” (Ibnu Hajar berkata:) “Diriwayatkan oleh 

Muttafaq ‘alaih.” 

Ini adalah lafaz Bukhari. Adapun lafaz Muslim yang paling mendekati 

adalah: 

Hadis ini juga diriwayatkan oleh Malik dalam Muwaṭṭa` dengan lafaz yang 

sama dengan lafaz Muslim. Sedangkan Bukhari dan Muslim sama-sama 

meriwayatkan dengan jalur Malik. Sehingga semestinya lafaz yang disebut adalah 

lafaz Muslim. 

2) Menyebutkan suatu matan, dan menyebutkan atau mengisyaratkan 

adanya perbedaan lafaz, serta menyebutkan muḥaddiṣ yang digunakan 

lafaznya dan muḥaddiṣ lain yang memiliki lafaz berbeda. Contohnya: 

Artinya: 

Dari Abu Wāqid al-Laiṡi, ia berkata: “Rasulullah bersabda: “Bagian apa saja 

yang dipotong dari binatang yang masih dalam keadaan hidup, maka itu 

adalah bangkai.” (Ibnu Hajar berkata:) “Diriwayatkan oleh Abu Daud, dan al-

Tirmiẓi, ia meng-hasan-kannya, dan ini adalah lafaznya.” 

 

255Ahmad bin 'Ali bin Hajar al-‘Asqalāni, Bulūg al-Marām min Adillah al-Aḥkām, h. 53. 

256Muslim bin Ḥajjāj bin Muslim, Ṣaḥīḥ Muslim, jilid 3 (Cet. I; Kairo: Maṭba’ah ‘Īsā al-

Bābī al-Ḥalabi, 1955), h. 1634. 

257Ahmad bin 'Ali bin Hajar al-‘Asqalāni, Bulūg al-Marām min Adillah al-Aḥkām, h. 52. 
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Adapun lafaz Abu Daud adalah: .258 

Adapun dalam menjelaskan perbedaan-perbedaan lafaz pada matan hadis, 

Ibnu Hajar menerapkan 6 cara, yaitu:  

1) Menyebutkan matan yang lain secara sempurna. Contohnya: 

Artinya: 

Jabir bin ‘Abdullah berkata: “Nabi telah menetapkan hak Syuf’ah pada setiap 

harta yang belum dibagi. Apabila terdapat pembatas dan jalan yang terpisah 

maka tidak ada syuf’ah.” (Ibnu Hajar berkata:) “Diriwayatkan oleh Muttafaq 

‘alaih, dan ini adalah lafaz al-Bukhāri. Dan diriwayat al-Ṭahāwi: Nabi telah 

menetapkan hak Syuf’ah pada segala hal. Para rawinya adalah ṡiqah.”  

2) Hanya menyebutkan lafaz yang berbeda pada matan yang lain. 

Contohnya: 

Artinya: 

Dari ‘Aisyah, ia berkata: “Aku telah mendengar Rasulullah bersabda: 

“Didatangkan pada hari kiamat pemimpin yang adil, ia mendapatkan hisab 

yang sangat berat yang menjadikannya berharap sekiranya ia tidak pernah 

menjadi hakim di antara 2 orang pada masa hidupnya.” (Ibnu Hajar berkata:) 

“Diriwayatkan oleh Ibnu Hibbān, dan dikeluarkan oleh al-Baihaqi dengan 

lafaz: (pada sebutir) kurma.” 

 

258Sulaimān bin Asy’aṡ al-Sijistāni, Sunan Abi Daud, jilid 4, h. 480. 

259Ahmad bin 'Ali bin Hajar al-‘Asqalāni, Bulūg al-Marām min Adillah al-Aḥkām, h. 346. 

260Ahmad bin 'Ali bin Hajar al-‘Asqalāni, Bulūg al-Marām min Adillah al-Aḥkām, h. 515. 
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Hadis ini diriwayatkan oleh al-Baihaqi melalui jalur Abu Daud al-

Ṭayālisi.261 Oleh karena itu, penisbatannya kepada al-Baihaqi adalah sanad yang 

nāzil.  

3) Hanya menyebutkan lafaz tambahan pada matan lain. Contohnya: 

Artinya:  

Dari ‘Umar, ia berkata: “Rasulullah bersabda: “Tidaklah salah seorang di 

antara kalian berwudu, lalu menyempurnakan wudunya, kemudian dia 

berkata: Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali 

Allah satu-satunya, tidak ada sekutu bagi-Nya, dan aku bersaksi bahwa 

Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya. Melainkan pintu surga akan 

dibukakan untuknya.” (Ibnu Hajar berkata:) “Diriwayatkan oleh Muslim, dan 

al-Tirmiẓi, dan pada lafaznya terdapat tambahan: “Ya Allah, jadikanlah aku 

termasuk orang-orang yang bertaubat dan jadikanlah aku termasuk orang-

orang yang mensucikan diri.” 

Namun merujuk kepada Sahih Muslim dan Sunan al-Tirmiżi, maka pada 

lafaz keduanya disebutkan . 263 

4) Hanya menyebutkan bahwa terdapat perbedaan lafaz, tanpa 

menyebutkan lafaznya. Contohnya: 

Artinya:  

(Ibnu Hajar berkata:) “Keduanya (al-Bukhari dan Muslim) sama-sama 

 

261Sulaimān bin Daud al-Ṭayālisi, Musnad Abi Daud al-Ṭayālisi, jilid 3 (Cet. I; Mesir: Dār 

Hijr, 1999), h. 132. 

262Ahmad bin 'Ali bin Hajar al-‘Asqalāni, Bulūg al-Marām min Adillah al-Aḥkām, h. 65. 

263263Muslim bin Ḥajjāj bin Muslim, Ṣaḥīḥ Muslim, jilid 1, h. 209. 

264Ahmad bin 'Ali bin Hajar al-‘Asqalāni, Bulūg al-Marām min Adillah al-Aḥkām, h. 126. 
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meriwayatkan hadis ‘Aisyah pada kisah anbijāniyah (sejenis pakaian) milik 

Abu Jahm. Pada hadis itu terdapat kalimat: “Sungguh kain ini265 tadi telah 

mengganggu salatku.” 

Merujuk kepada Sahih Bukhari dan Muslim, maka keduanya menggunakan 

lafaz . Namun pada selain kalimat ini lafaznya berbeda-

beda.266 

Perbedaan lafaz pada matan hadis yang disebutkan oleh Ibnu Ḥajar dapat 

diketahui dengan istilah-istilah berikut:  

1.  

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Dalam beberapa keadaan Ibnu Ḥajar hanya melakukan pengalihan (iḥālah) 

kepada kitab lain, dengan isyarat yang singkat. Atau mengulang (tikrār) hadis yang 

telah ia sebutkan, dengan isyarat yang singkat. Contoh pengalihan, pada kitab salat, 

bab azan, bahwa tidak ada azan pada pelaksanaan salat ied, Ibnu Ḥajar berkata: 

 

265Kala itu beliau memakai pakaian yang bergambar. 

266Muhammad bin Ismā’īl al-Bukhāri, Ṣaḥīḥ al-Bukhāri, jilid 1 (Cet. V; Damaskus: Dār 

Ibni Kaṡīr, 1993), h. 146. 
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Artinya: 

Dari Jabir bin Samurah, ia berkata: “Saya telah menunaikan salat dua hari 

raya bersama Rasulullah lebih dari dua kali, tanpa azan dan iqamah.” 

Ia menegaskan pendapat di atas, sebagai bantahan terhadap pendapat adanya 

azan sebelum salat ied.268 Ia mengalihkan kepada riwayat Ibnu ‘Abbas dan lainnya: 

Artinya: 

“Seperti hadis itu, pada Bukhari dan Muslim, dari Ibnu ‘Abbas, dan 

selainnya.” 

Adapun pengulangan, dicontohkan pada kitab talak, bab ‘iddah dan iḥdād, 

Ibnu Ḥajar menyebutkan: 

Artinya: 

Dari al-Sya’bi, dari Fāṭimah binti Qais, dari Nabi, tentang (wanita) yang telah 

ditalak sebanyak 3 kali, (beliau bersabda): “Tidak ada (kewajiban bagi yang 

mentalaknya untuk mengadakan) baginya tempat tinggal dan nafkah.” (Ibnu 

Ḥajar berkata:) “Diriwayatkan oleh Muslim.” 

Pada kitab bab nafkah, Ibnu Ḥajar mengulang hadis di atas dengan isyarat: 

Artinya: 

(Ibnu Ḥajar berkata:) “Terdapat riwayat yang ṡābit bahwa tidak ada nafkah 

 

267Ahmad bin 'Ali bin Hajar al-‘Asqalāni, Bulūg al-Marām min Adillah al-Aḥkām, h. 108 

268Muhammad bin Ismā’īl al-Ṣan’āni, Subul al-Salām Syarḥ Bulūg al-Marām, jilid 2, h. 55. 

269Ahmad bin 'Ali bin Hajar al-‘Asqalāni, Bulūg al-Marām min Adillah al-Aḥkām, h. 108 

270Ahmad bin 'Ali bin Hajar al-‘Asqalāni, Bulūg al-Marām min Adillah al-Aḥkām, h. 420. 

271Ahmad bin 'Ali bin Hajar al-‘Asqalāni, Bulūg al-Marām min Adillah al-Aḥkām, h. 431. 
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(untuk wanita yang tertalak tanpa rujuk) pada hadis Fāṭimah binti Qais yang 

telah berlalu. Diriwayatkan oleh Muslim.”  

C. Kritik Kesahihan Hadis dalam Bulūg al-Marām272 

Dalam memberikan penilaian kesahihan hadis, Ibnu Hajar menerapkan 

metode-metode berikut: 

1) Mengikuti penilaian Bukhari dan Muslim, serta muḥaddiṡ lain dari 

kalangan al-Sab’ah. Penerapan metode ini sangat banyak ditemukan.  

2) Menyetujui penilaian para muḥaddiṣ yang mensyaratkan kesahihan 

hadis pada kitabnya, seperti Ibnu Hibban, Ibnu Khuzaimah, al-Hākim, 

dan lainnya. Contohnya: 

 

Artinya: 

Dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah melaknat wanita-wanita peziarah 

kubur. (Ibnu Ḥajar berkata:) “Diriwayatkan oleh al-Tirmiẓi, dan disahihkan 

oleh Ibnu Hibban.” 

Matan hadis Abu Hurairah yang disebutkan al-Tirmiẓi menggunakan lafaz 

 dengan sigah mubālagah,273 adapun lafaz di atas diriwayatkan olehnya 

dari Ibnu ‘Abbās.274 Penukilan Ibnu Ḥajar terhadap penilaian Ibnu Hibban275 adalah 

penegasan terhadap pemilihan lafaz , serta pemaknaannya. 

 

272Ishak Hj. Sulaiman, Metodologi Penulisan Bulūg al-Marām Sebagai Kitab Ḥadīth al-

Aḥkām (Cet. I; Malaysia: Universiti Malaya, [t.th]). 

273Zawwārāt berarti wanita yang sering menziarahi kuburan. Adapun zā`irāt, tidak 

menunjukkan bahwa ia sering melakukannya. 

274Muhammad bin ‘Īsā al-Tirmiẓi, Sunan al-Tirmiẓi, jilid 2 (Cet. I; Beirut: Dār al-Garb al-

Islāmi, 1996), h. 359, dan jilid 2, h. 352. 

275Muhammad bin Hibbān al-Busti, Ṣaḥīḥ Ibnu Ḥibbān, jilid 3 (Cet. I; Beirut: Dār Ibni 

Ḥazm, 2012), h. 107. 
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3) Menilai kesahihan hadis berdasarkan ijtihadnya. Mencakup 3 hal: 

Pertama: Taṣḥīḥ (penilaian sahih), contohnya: 

Artinya: 

“Dari Anas bin Malik, ia berkata: “Pada saat Rasulullah memasuki kota 

Madinah, mereke mempunyai dua hari (dalam setiap tahun) untuk bermain-

main. Beliau bersabda: “Sungguh Allah telah mengganti keduanya dengan 

yang lebih baik darinya, yakni hari raya fitri dan hari raya adha.” (Ibnu Ḥajar 

berkata:) “Diriwayatkan oleh Abu Daud dan al-Nasā`i dengan sanad yang 

sahih.” 

Pada sanad hadis di atas, terdapar rawi yang bernama Abu Ḥumaid al-Ṭawīl, 

seorang ṡiqah yang kadang melakukan tadlīṣ. Syu’bah dan Ḥammād menyebutkan 

bahwa ia tidak mendengarkan hadis dari Anas kecuali beberapa hadis. Namun, 

penilaian Ibnu Hajar adalah berdasarkan taṣrīh dari Abu Ḥumaid al-Ṭawīl bahwa 

ia mendengarkannya langsung dari Anas, pada riwayat Ahmad. Olehnya, tadlīs 

pada hadis di atas dinyatakan gugur. 

Kedua: Taḥsīn, (penilaian hasan) contohnya: 

Artinya: 

Dari Abu Sa’īd, ia berkata: “Rasulullah tidak melaksanakan salat apapun 

sebelum (salat) ‘ied. Setelah pulang ke rumahnya ia melaksanakan salat 2 

rakaat.” (Ibnu Ḥajar berkata:) “Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan sanad 

yang hasan.” 

 

276Ahmad bin 'Ali bin Hajar al-‘Asqalāni, Bulūg al-Marām min Adillah al-Aḥkām, h. 209. 

277Ahmad bin 'Ali bin Hajar al-‘Asqalāni, Bulūg al-Marām min Adillah al-Aḥkām, h. 207. 
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Pada sanad hadis di atas, terdapat rawi yang bernama ‘Abdullah bin 

Muḥammad bin ‘Uqail, statusnya diperbincangkan oleh kritikus hadis. Ibnu Hajar 

menilai sanad hadis ini hasan, sebagaimana ditemukan pada Fatḥ al-Bāri. 

Ketiga: Taḍ’īf, (penilaian lemah) contohnya: 

Artinya:  

Dari Samurah bin Jundub, bahwasanya Rasulullah memohonkan ampunan 

untuk orang-orang beriman pada setiap Jumat. (Ibnu Ḥajar berkata:) 

“Diriwayatkan oleh al-Bazzār dengan sanad yang layyin.” 

Penggunaan istilah “layyin” oleh Ibnu Hajar menunjukkan kelemahan yang 

ringan. Pada hadis di atas terdapat rawi yang bernama Khāid bin Yūsuf bin Khālid, 

seorang rawi yang lemah.279  

Dan pada banyak tempat, Ibnu Ḥajar menyebutkan istilah ḍa’if, contohnya:  

Artinya: 

Dari ‘Ali, ia berkata: Rasulullah bersabda: “Jika seseorang di antara kalian 

hendak melaksakan salat, (lalu ia mendapati) imam dalam suatu keadaan, 

maka hendaknya ia mengikuti apa yang dilakukan imam.” (Ibnu Ḥajar 

berkata:) “Diriwayatkan oleh al-Tirmiżi dengan sanad yang lemah.” 

Pada sanadnya terdapat al-Hajjāj bin Arṭa`ah, seorang rawi yang lemah. Dan 

pada jalur lain, sanadnya terputus. 

 

278Ahmad bin 'Ali bin Hajar al-‘Asqalāni, Bulūg al-Marām min Adillah al-Aḥkām, h. 199. 

279Bahkan kelemahannya sangat parah. Olehnya, penilaian Ibnu Ḥajar ini mendapat 

sejumlah kritik. 

280Ahmad bin 'Ali bin Hajar al-‘Asqalāni, Bulūg al-Marām min Adillah al-Aḥkām, h. 185. 
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Adapun penggunaan istilah “wāhin”, maka menunjukkan kedaifan yang 

parah. 

 

Artinya: 

Dari ‘Ali bin Abu Ṭālib, ia berkata: "Salah satu lengan tanganku pernah retak, 

maka aku menanyakan hal itu kepada Nabi. Maka beliau memerintahkan 

kepadaku agar mengusap bagian atas kain pembalut luka.” (Ibnu Ḥajar 

berkata:) “Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan sanad yang wāhin.” 

Pada sanadnya terdapat ‘Amr bin Khāid al-Wāsiṭi, rawi yang muttaham bi 

al-każib. 

4) Menyebutkan perbedaan pendapat tentang kesahihan hadis, dan 

melakukan tarjīḥ. Contohnya: 

Artinya: 

Dari Ibnu ‘Umar, ia berkata: “Jumlah talak budak wanita adalah dua kali, dan 

masa iddahnya adalah dua kali haid.” (Ibnu Ḥajar berkata:) “Diriwayatkan 

oleh al-Dāraquṭni secara marfū’, dan ia melemahkannya. Dan dikeluarkan 

pula oleh Abu Daud, al-Tirmiẓi, dan Ibnu Majah dari hadis ‘Aisyah, dan 

disahihkan oleh al-Ḥākim, sedang mereka menyelisihinya, mereka sepakat 

akan kelemahannya.” 

Pada sanadnya terdapat Mużāhir bin Aslam, seorang rawi yang lemah. 

5) Menyebutkan perbedaan pendapat tentang kesahihan hadis, tanpa 

melakukan tarjih. Contohnya: 

 

281Ahmad bin 'Ali bin Hajar al-‘Asqalāni, Bulūg al-Marām min Adillah al-Aḥkām, h. 92. 

282Ahmad bin 'Ali bin Hajar al-‘Asqalāni, Bulūg al-Marām min Adillah al-Aḥkām, h. 423. 



92 

 

 

 

 

Artinya: 

Dari Abu Bakr bin Muḥammad bin ‘Amr bin Ḥazm, dari ayahnya, dari 

kakeknya, bahwa Nabi bersurat kepada penduduk Yaman, (dan seterusnya). 

(Ibnu Ḥajar berkata:) “Diriwayatkan oleh Abu Daud dalam Marāsīl, al-

Nasā`i, Ibnu Khuzaimah, Ibnu al-Jārūd, Ibnu Hibban, dan Ahmad. Mereka 

berbeda pendapat tentang kesahihannya.” 

6) Menguatkan sanad hadis, baik dengan menukil penguatan ulama lain, 

atau berdasarkan ijtihadnya. Contohnya: 

َ

Artinya:  

Dari Sa’īd bin al-Musayyab, tentang seorang suami yang tidak mendapatkan 

nafkah untuk istrinya, ia berkata: “Keduanya dipisah.” (Ibnu Ḥajar berkata:) 

“Diriwayatkan oleh Sa’īd bin Manṣūr, dari Sufyān, dari Abu al-Zinād, 

darinya (Sa’īd bin al-Musayyab), ia (Abu al-Zinād) bertanya kepada Sa’īd: 

“Apakah itu sunnah?” Ia berkata: “Iya.” (Ibnu Ḥajar berkata:) “Ini adalah 

hadis mursal yang kuat.” 

7) Men-tauṡīq para rawi pada sanad. Contohnya: 

Artinya: 

Dari ‘Abdullah bin ‘Amr, bahwa Rasulullah pernah menyuruhnya untuk 

mempersiapkan pasukan hingga unta-pun habis. Rasulullah kemudian 

 

283Ahmad bin 'Ali bin Hajar al-‘Asqalāni, Bulūg al-Marām min Adillah al-Aḥkām, h. 443. 

284Ahmad bin 'Ali bin Hajar al-‘Asqalāni, Bulūg al-Marām min Adillah al-Aḥkām, h. 432. 

285Ahmad bin 'Ali bin Hajar al-‘Asqalāni, Bulūg al-Marām min Adillah al-Aḥkām, h. 321. 
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menyuruhnya untuk mengambil unta betina yang masih muda dari hasil zakat. 

Maka aku membeli seekor unta dengan dua ekor yang dibayar ketika ada unta 

hasil zakat. (Ibnu Ḥajar berkata:) “Diriwayatkan oleh al-Hakim dan al-

Baihaqi, para rawinya adalah ṡiqah.” 

Penggunaan istilah rijāluhu ṡiqāt seperti di atas, tidak melazimkan 

kesahihan hadis, melainkan hanya salah satu indikasi kesahihannya. 

Adapun hadis yang tidak dikomentari, menunjukkan persetujuannya 

terhadap penilaian dari muḥaddiṡ yang disebutkan. 

D. Kritik Kesahihan Hadis dengan Metode Ta’līl 

Pembahasan ini termasuk dari manhaj Ibnu Ḥajar dalam menilai kesahihan 

hadis. Ilat yang qādiḥah (mencedarai) menjadikan hadis dinilai lemah, walaupun 

secara nampak ia adalah sahih. Manhaj Ibnu Ḥajar dalam menyingkap ilat pada 

hadis-hadis Bulūg al-Marām adalah sebagai berikut: 

1) Menyebutkan dengan jelas ulama yang menyatakan ilat pada hadis, 

tanpa menjelaskan ilat tersebut. Contohnya: 

Artinya: 

Dari Salim, dari ayahnya (Ibnu ‘Umar), bahwa saat Gailān bin Salamah 

masuk Islam ia memiliki sepuluh orang istri, mereka semuanya masuk Islam 

bersamanya. Maka Nabi menyuruhnya untuk memilih empat dari mereka. 

(Ibnu Ḥajar berkata:) “Diriwayatkan oleh Ahmad, al-Tirmizi, dan disahihkan 

oleh Ibnu Hibban dan al-Hakim. Namun menurut al-Bukhari, Abu Zur’ah dan 

Abu Hatim, riwayat ini ma’lūl.” 

Ilat yang tidak disebutkan di sini adalah periwayatannya secara mursal. 

 

286Ahmad bin 'Ali bin Hajar al-‘Asqalāni, Bulūg al-Marām min Adillah al-Aḥkām, h. 387. 
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2) Menyebutkan dengan jelas ulama yang menyatakan ilat pada hadis, serta 

menjelaskan ilat tersebut. Contohnya: 

Artinya: 

Dari ‘Amr bin al-‘Āṣ, ia berkata: “Jangan kalian samarkan sunnah Nabi kita, 

masa iddah ummu al-walad jika ditinggal mati majikannya adalah empat 

bulan sepuluh (hari).” (Ibnu Ḥajar berkata:) “Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu 

Daud, Ibnu Majah, dan disahihkan oleh al-Hakim, namun menurut al-

Daraqutni ia ma’lūl karena inqiṭā’.” 

3) Menyebutkan adanya ilat pada hadis, serta menjelaskannya. Contohnya: 

 

Artinya: 

Dari Zaid bin Ka’b bin ‘Ujrah, dari ayahnya, ia berkata: “Rasulullah (pernah) 

menikahi seorang wanita dari Bani Gifār, (dan seterusnya).” (Ibnu Ḥajar 

berkata:) “Diriwayatkan oleh al-Hakim, di sanadnya terdapat Jamīl bin Zaid, 

rawi yang majhūl, dan banyak perbedaan pendapat tentang gurunya.” 

Ada 2 ilat yang disebutkan Ibnu Ḥajar di atas, yaitu seorang rawi majhūl 

pada sanadnya, dan perbedaan pendapat tentang status guru dari rawi majhūl 

tersebut.  

4) Menyebutkan adanya ilat pada hadis, tanpa menjelaskannya. 

Contohnya: 

 

287Ahmad bin 'Ali bin Hajar al-‘Asqalāni, Bulūg al-Marām min Adillah al-Aḥkām, h. 422. 

288Ahmad bin 'Ali bin Hajar al-‘Asqalāni, Bulūg al-Marām min Adillah al-Aḥkām, h. 388. 
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Artinya: 

Dari Jābir, ia berkata: Rasulullah bersabda: “Tidak ada talak kecuali setelah 

adanya pernikahan, dan tidak ada pembebasan budak kecuali setelah adanya 

kepemilikan.” (Ibnu Ḥajar berkata:) “Diriwayatkan oleh Abu Ya’lā, dan 

disahihkan oleh al-Hakim, namun ia mengandung ilat. Dan dikeluarkan oleh 

Ibnu Majah dari al-Miswar bin Makhramah yang serupa dengannya, sanadnya 

hasan, namun juga mengandung ilat.”  

Ilat yang dimaksud adalah periwayatannya secara mursal, dan perbedaan 

pendapat tentang sejumlah rawinya. 

5) Mengisyaratkan adanya ilat pada hadis, namun ilat tersebut gair qādiḥah 

(tidak mencederai). Contohnya: 

 

Artinya: 

Dari Said Ibnu Jubair, bahwasanya Rasulullah membunuh tiga secara ṣabran 

(dengan cara mengikat dan memanah mereka) pada perang Badar.” (Ibnu 

Ḥajar berkata:) “Diriwayatkan oleh Abu Daud dalam al-Marāsīl, dan para 

rawinya adalah ṡiqah.” 

Ibnu Ḥajar menyebutkan ilat pada hadis di atas adalah periwayatannya 

secara mursal. Namun ungkapan bahwa para rawinya dapat dipercaya, 

mengisyaratkan bahwa ilat tersebut tidak mencederai kesahihan hadis. 

6) Mengisyaratkan adanya ilat pada hadis, dan terdapat perbedaan 

pendapat tentang ilat tersebut. Contohnya: 

 

289Ahmad bin 'Ali bin Hajar al-‘Asqalāni, Bulūg al-Marām min Adillah al-Aḥkām, h. 420. 

290Ahmad bin 'Ali bin Hajar al-‘Asqalāni, Bulūg al-Marām min Adillah al-Aḥkām, h. 482. 
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Artinya: 

Dari Ibnu ‘Umar, bahwa Nabi telah memukul dan mengasingkan (pada had 

zina), dan Abu Bakar telah memukul dan mengasingkan. “Diriwayatkan oleh 

al-Tirmiẓi, para rawinya adalah ṡiqah. Namun terdapat perbedaan pendapat 

tentang periwayatannya secara marfū’ atau mauqūf.” 

Ilat yang diperselisihkan adalah periwayatannya secara mauqūf.  

Berdasarkan uraian di atas, maka dipahami bahwa metode penulisan Bulūg 

al-Marām yang diterapkan Ibnu Hajar dilakukan untuk menyampaikan hadis-hadis 

pokok pada setiap pembahasan, serta hadis-hadis yang memberikan faidah 

tambahan, seperti isyarat kepada riwayat yang paling dekat dengan tema 

pembahasan, isyarat kepada ragam pemaknaan terhadap suatu hadis, isyarat kepada 

penegasan, taqyīd terhadap yang muṭlaq, takhṣīṣ terhadap yang umum, tabyīn 

terhadap yang mujmal, atau nasakh suatu hadis. Hal-hal tersebut nampak sesuai 

dengan prinsip yang telah dinyatakan pada mukaddimah, yaitu mengumpulkan 

hadis-hadis ahkam secara mukhtasar agar memudahkan para pemula. Dan dari segi 

kajian muṣṭalaḥ al-ḥadīṡ dan istidlāl yang termuat padanya, para pengkaji senior 

melakukan telaah yang beragam terhadapnya.  

Diantara pengkaji yang melakukan telaah terhadap Ibnu Hajar pada 

kitabnya Bulūg al-Marām dari segi kajian muṣṭalaḥ al-ḥadīṡ dan istidlāl-nya ialah 

Muhammad bin Ismā’il al-Ṣan’āni dalam kitabnya Subul al-Salām. 

 

291Ahmad bin 'Ali bin Hajar al-‘Asqalāni, Bulūg al-Marām min Adillah al-Aḥkām, h. 460. 
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BAB IV 

MANHAJ AL-ṢAN’ĀNI PADA KITAB SUBUL AL-SALĀM DAN 

ANALISIS KRITIK-KRITIKNYA TERHADAP IBNU ḤAJAR  

A. Biografi al-Ṣan’āni 

Muḥammad bin Ismā’īl bin Ṣalāḥ bin Muḥammad bin ‘Ali bin Ḥifż al-Dīn 

bin Syaraf al-Dīn bin Ṣalāḥ bin al-Ḥasan bin al-Mahdi bin Muḥammad bin Idrīṣ bin 

‘Ali bin Muḥammad bin Aḥmad bin Yahyā bin Ḥamzah bin al-Ḥasan bin Sulaimān 

bin Ḥamzah bin al-Ḥasan bin ‘Abd al-Raḥmān bin Yaḥyā bin ‘Abdillāh bin al-

Ḥusain bin al-Qāsim bin Ibrāhīm bin Ismā’īl bin Ibrāhīm bin al-Ḥasan bin al-Ḥasan 

bin ‘Ali bin Abī Ṭālib ra. Olehnya, ia adalah salah seorang keturunan Nabi.292 Nama 

kuniah-nya adalah Abu Ibrāhīm, nama laqab-nya adalah al-Amīr al-Ṣan’āni.293 

Al-Ṣan’āni lahir di Kahlān294 pada bulan Jumada al-Ākhirah tahun 1099 H, 

atau 1687 M. Ia ikut bersama ayahnya ke Ṣan’ā` pada tahun 1107 H, di usia 8 tahun. 

Ia menetap di Ṣan’ā` hingga wafat pada bulan Sya’ban tahun 1182 H, atau 1769 M, 

di usia 83 tahun.295 

 

292Ṣāliḥ bin ‘Abd al-‘Azīz Ālu al-Syaikh, Syarḥ ‘Aqīdah al-Ṭahāwiyyah, jilid 2 (Cet. I; 

Saudi: Dār al-Mawaddah, 2011) h. 874. 

293Muhammad bin ‘Ali bin Muhammad al-Syaukāni, al-Badr al-Ṭāli’ bi Maḥāsin man 

Ba’da al-Qarn al-Sābi’, jilid 2, h. 133. 

294Daerah di Yaman. Di antara laqab-nya adalah al-Kaḥlāni. 

295Muhammad bin ‘Ali bin Muhammad al-Syaukāni, al-Badr al-Ṭāli’ bi Maḥāsin man 

Ba’da al-Qarn al-Sābi’, jilid 2, h. 139. 
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Al-Ṣan’āni berguru pada sejumlah ulama Kahlān, Ṣan’ā` dan Saudi, dari 

mereka al-Ṣan’āni mempelajari berbagai bidang ilmu-ilmu keislaman. Di 

antaranya:296,297 

1. Zaid bin Muḥammad bin al-Ḥusain.  

2. Hāsyim bin Yaḥyā bin Aḥmad al-Syāmi (w. 1158 H). 

3. ’Abd al-Khāiq bi al-Zain al-Zabīdi.  

Al-Ṣan’āni pernah mengunjungi Makkah dan Madinah, dan bertemu dengan 

sejumlah ulama di sana, yaitu:  

4. ‘Abd al-Raḥmān bin Abi al-Gaiṡ, seorang khatib Masjid Nabawi.  

5. Ṭāhir bin Ibrāhīm al-Kurdi al-Madani. Muḥammad bin ‘Abd al-Hādi 

al-Sindi.  

6. Muḥammad bin Aḥmad al-Asdi.  

7. Sālim bin ‘Abdillah al-Baṣri (w. 1134 H).  

Sejumlah ulama di bermacam bidang ilmu tercatat pernah berguru kepada 

al-Ṣan’āni, di antaranya:298 

1. Al-Ḥasan bin Isḥāq bin al-Mahdi (w. 1160 H).  

2. Al-Ḥusain bin ‘Abd al-Qādir bin al-Nāṣir (w. 1112 H).  

3. Ibrāhīm bin Muḥammad bin Ismā’īl (w. 1213 H), ‘Abdullah bin 

Muḥammad bin Ismā’īl, al-Qāsim bin Muḥammad bin Ismā’īl (w. 1236 

H), ketiganya adalah anak kandung al-Ṣan’āni. 

 

296Muhammad bin ‘Ali bin Muhammad al-Syaukāni, al-Badr al-Ṭāli’ bi Maḥāsin man 

Ba’da al-Qarn al-Sābi’, jilid 2, h. 133. 

297Muhammad Ṣubḥi Ḥasan Ḥallāq, Muqaddimah Subul al-Salām Tahqīq Muhammad 

Ṣubḥi Ḥasan Ḥallāq, h. 23. 

298Muhammad bin ‘Ali bin Muhammad al-Syaukāni, al-Badr al-Ṭāli’ bi Maḥāsin man 

Ba’da al-Qarn al-Sābi’, jilid 2, h. 139. 
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Sebagai seorang mujtahid, al-Ṣan’āni tidak menganut mazhab fikih tertentu, 

ia adalah seseorang yang berpegang teguh terhadap dalil (yang sampai kepadanya 

dan dipahami berdasarkan ilmu ijtihad yang ia miliki), dan menghindari sikap 

taqlīd299. Di antara contohnya, pada syarah hadis:  

Artinya: 

Orang yang mengambil kembali sesuatu yang telah ia hibahkan adalah seperti 

anjing yang muntah kemudain kembali memakan muntahnya. 

Al-Ṣan’āni berkata: “Hadis tersebut menunjukkan keharaman mengambil 

kembali barang yang telah diberikan kepada orang lain (hibah) dan yang 

disedekahkan, seperti itu pendapat jumhur ulama, kecuali hibah yang diberikan 

kepada anak kandung dan yang berstatus sama dengannya. Adapun Hadawiyah302 

dan Abu Hanifah berpendapat kebolehan mengambil kembali barang yang telah 

dihibahkan, tidak pada yang disedekahkan, kecuali yang dihibahkan kepada kerabat 

yang memiliki hubungan rahim maka tidak boleh diambil kembali.” Setelah 

menyebutkan takwil yang menjadi argumen mazhab Hadawiyah dan Abu Hanifah, 

al-Ṣan’āni berkata: “Hadis tersebut hanya dapat dipahami sebagai dalil keharaman. 

Adapun takwil yang jauh, maka tidak perlu dipandang.”303 

 Dalam sebuah tulisan, al-Ṣan’āni menyebutkan pengingkarannya terhadap 

fanatik ekstrim pada mazhab tertentu. Ia berkata: “Sesungguhnya berpatok pada 

 

299Mengambil perkataan seseorang tanpa dalil. Lihat: Muhammad bin ‘Uṡmān al-Māridīni, 

al-Anjum al-Zāhirāt (Cet. III; Riyad: Maktabah al-Rusyd, 1999), h. 249. 

300Muhammad bin Ismā’īl al-Bukhāri, Ṣaḥīḥ al-Bukhāri, jilid 2, h. 915. 

301Muslim bin Ḥajjāj bin Muslim, Ṣaḥīḥ Muslim, jilid 3, h. 1241. 

302Salah satu mazhab Syi’ah Zaidiyyah. 

303Muhammad bin Ismā’īl al-Ṣan’āni, Subul al-Salām Syarḥ Bulūg al-Marām, jilid 5, h. 

233. 
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mazhab tertentu adalah sebab perpecahan dan setiap melapetaka di dunia dan 

akhirat. Bukankah yang memisah-misahkan pelaksanaan solat pada Masjid al-

Ḥarām yang semestinya dilakukan secara berjamaah, melainkan fanatik mazhab 

yang tumbuh dari prinsip iltizām304?!. Bukankah pertumpahan darah dan saling 

mengkafirkan satu dengan lain melainkan karena fanatik mazhab?! Sesungguhnya 

Allah mewajibkan hamba-hamba-Nya untuk taat kepada-Nya dan Rasul-Nya, dan 

Dia tidak mewajibkan untuk taat kepada seorangpun pada perintah dan 

larangannya, kecuali Rasulullah. Sesungguhnya umat Islam (selain Syiah 

Rāfiḍah305) bersepakat bahwa tidak ada seseorang yang ma’ṣūm306 pada setiap 

perintah dan larangannya kecuali Rasulullah.”307,308 

Pendapat bahwa al-Ṣan’āni menganut paham Syiah Zaidiyyah pada perihal 

aqidah tidak dapat dipastikan kebenarannya. Hal itu disebabkan bahwa pada 

sejumlah karyanya seperti kitab Taṭhīr al-I’tiqād ‘an Adrān al-Ilḥād, ditemukan 

bahwa pemahaman al-Ṣan’āni sejalan dengan pemahaman Ahlussunnah wal 

Jama’ah. Hanya saja, ia hidup di tengah masyarakat yang banyak menganut 

mazhab Zaidiyyah.309  

 

304Mengharuskan sesuatu dengan sifat tertentu. 

305Sekte Syiah yang menolak Zaid bin ‘Ali bin al-Ḥusain bin ‘Ali bin Abi Ṭālib, karena ia 

enggan untuk berlepas diri dari Abu Bakar dan ‘Umar. Lihat: Ismā’īl bin Muhammad bin al-Faḍl, 

al-Ḥujjah fī Bayān al-Maḥajjah, jilid 2 (Cet. II; Riyad: Dār al-Rāyah, 1999), h. 514. 

306Terjaga dari kesalahan. 

307Muhammad bin Ismā’īl al-Ṣan’āni, Minḥah al-Gaffār ‘alā Ḍau` al-Nahār, jilid 1 

(Yaman: Majlis al-Qaḍā` al-A’lā, 1401 H), h. 67. 

308Perkataan ini terlepas dari keadaan seseorang memiliki ilmu untuk memahami al-Qur`an 

dan sunnah serta perangkat ijtihad, atau tidak. Mazhab Zaidiyyah tidak menutup pintu ijtihad bagi 

pengikutnya. 

309Syiah Zaidiyyah adalah sekte Syiah moderat yang paling dekat dengan Ahlussunnah wal 

Jama’ah. Mereka juga dikategorikan sebagai mazhab fikih. Lihat: Mihmās bin ‘Abdillah al-Jal’ūd, 

al-Muwālāh wa al-Mu’ādāh fī al-Syarī’ah al-Islāmiyyah, jilid 2 (Cet. I; Dār al-Yaqīn, 1987), h. 538 
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Adapun yang tercantum pada karyanya kitab al-Rauḍah al-Nadiyyah Syarḥ 

al-Tuḥfah al-‘Alawiyyah berupa pemikiran-pemikiran Syiah olehnya, serta 

sejumlah celaan kepada beberapa sahabat seperti Mu’āwiyah, ‘Amr bin al-‘Āṣ, Ibn 

Maslamah dan lainnya, maka ‘Abdullah Muḥammad Musyabbab al-Garāzi berkata 

dalam kitabnya Ibnu al-Amīr al-Ṣan’āni wa Manhajuh fī Kitābih Subul al-Salām: 

“Besar kemungkinan hal-hal tersebut ditambahkan oleh orang lain, sebagaimana 

terdapat tambahan pada beberapa kitab al-Ṣan’āni yang lain. Hal itu dibuktikan 

dengan ditemukannya banyak riwayat-riwayat palsu dan lemah pada kitab tersebut, 

sedangkan al-Ṣan’āni dikenal dengan ketelitian dan kecermatannya pada kajian 

riwayat, terlebih pada perkara akidah.”310,311      

Keilmuan dan kedudukan al-Ṣan’āni dapat dilihat dari karya-karyanya pada 

berbagai cabang ilmu. Terkhusus pada bidang hadis berikut adalah karya-

karyanya:312,313,314,315 

1. Isbāl al-Maṭar bi Syarḥ Nażm Nukhbah al-Fikar. 

2. Al-Taḥbīr li Īḍāḥ Ma’āni al-Taysīr. 

3. Al-Tanwīr Syarḥ al-Jāmi’ al-Ṣagīr. 

4. Tauḍīḥ al-Afkār li Ma’āni Tanqīḥ al-Anżār fī ‘Ulūm al-Āṡār.  

 

310‘Abdullah Muhammad Musyabbab al-Garāzi, Ibn al-Amīr al-Ṣan’āni wa Manhajuh fī 

Kitābih Subul al-Salām (Yaman: Jāmi’ah Ṣan’ā`, 2004), h. 106-107. 

311Muhammad Ṣubḥi Ḥasan Ḥallāq, Muqaddimah al-Taḥbīr li Īḍāḥ Ma’āni al-Taysīr, jilid 

1 (Cet. I; Riyad: Maktabah al-Rusyd, 2012), h. 26. 

312Khair al-Dīn bin Maḥmūd al-Zarakli, al-A’lām, jilid 6 (Cet. XV: Dār al’Ilm lil al-

Malāyīn, 2002), h. 38. 

313Muhammad bin ‘Ali bin Muhammad al-Syaukāni, al-Badr al-Ṭāli’ bi Maḥāsin man 

Ba’da al-Qarn al-Sābi’, jilid 2, h. 137-138. 

314Muhammad bin Ismā’īl al-Ṣan’āni, Tauḍīḥ al-Afkār li Ma’āni Tanqīḥ al-Anżār fī ‘Ulūm 

al-Āṡār, jilid 2, h. 179. 

315Karya-karyanya yang lain disebutkan oleh Muhammad Ṣubḥi Ḥasan Ḥallāq, dengan total 

191 tulisan. Lihat: Muqaddimah al-Taḥbīr li Īḍāḥ Ma’āni al-Taysīr, jilid 1, h. 27-43. 
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5. Ṡamarāt al-Nażar fī ‘Ilm al-Aṡar. 

6. Al’Uddah ‘alā Iḥkām al-Aḥkām Syarḥ ‘Umdah al-Aḥkām. 

7. Manżūmah Bulūg al-Marām min Adillah al-Aḥkām. 

8. Subul al-Salām. 

B. Manhaj Kitab Subul al-Salām.  

1. Latar Belakang Penulisan. 

Nama lengkap kitab Subul al-Salām adalah Subul al-Salām Syarḥ Bulūg al-

Marām min Adillah al-Aḥkām.316 Atau Subul al-Salām al-Mūṣilah ilā Bulūg al-

Marām, pada manuskrip yang lain. Kitab tersebut telah diterbitkan oleh banyak 

percetakan. Namun, dalam penelitian ini penulis berpatok kepada cetakan ke-3 Dār 

Ibn al-Jauzi, tahun 1433 H/2012 M, yang merujuk kepada manuskrip yang ditulis 

oleh ‘Abdullāh bin Muḥammad al-Amīr (anak imam al-Ṣan’āni), tahun 1199 H.  

Kitab Subul al-Salām merupakan ringkasan dari kitab al-Badr al-Tamām 

karya al-Ḥusain bin Muḥammad al-Magribi (w. 1119), salah satu syarah Bulūg al-

Marām. Pembahasan dalam Subul al-Salām fokus pada penjelasan lafaz dan makna 

hadis, membatasi pembahasan tentang perbedaan-perbedaan pandangan dan 

argumen ulama, kecuali argumen yang berkaitan langsung dengan hadis, serta 

menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan tidak bertele-tele. Ia juga 

memberikan banyak tambahan dan faidah. Hal-hal tersebut dimaksudkan untuk 

mempermudah para penuntut ilmu dan peneliti. 

2. Corak Umum Penulisan Kitab Subul al-Salām  

Pertama: Menjelaskan makna kitab dan bab yang telah dicantumkan oleh 

Ibnu Ḥajar, serta munāsabah (hubungan) antara satu bab dengan bab berikutnya. 

 

316Penamaan ini lebih terkenal. 
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Penjelasan tersebut mencakup penjelasan etimologi (pada setiap bab) dan 

terminologi fuqahā`, serta keutamaan yang dikandungnya (pada sebagain bab). 

Contohnya pada penjelasan bab wudu, ia berkata:317,318 

 

 

 

Artinya: 

Disebutkan dalam kitab al-Qāmūs,322 “al-wuḍū`” dengan harakat dammah di 

atas huruf al-waw, adalah aktifitas wudu. Jika berharakat fatḥah maka berarti 

air yang digunakan untuk wudu. Terkadang makna dari kedua pelafalan itu 

adalah air yang digunakan berwudu. (Dan seterusnya). 

Ketahuilah, wudu adalah salah satu syarat shalat yang paling agung. Telah 

ditegaskan oleh Imam al-Bukhari dan Muslim dari hadits Abu Hurairah 

secara marfū': “Sesungguhnya Allah tidak menerima solat salah seorang di 

antara kalian jika ia hadaṡ, sampai ia berwudu.” (Dan seterusnya). 

Dalil-dalil keutamaan wudu, di antaranya adalah yang diriwayatkan oleh 

 

317Muhammad bin Ismā’īl al-Ṣan’āni, Subul al-Salām Syarḥ Bulūg al-Marām, jilid 1, h. 

170. 

318Penjelasan ini tidak disebutkan oleh al-Ḥusain bin Muhammad al-Magribi pada kitab al-

Badr al-Tamām. 

319Muhammad bin Ismā’īl al-Bukhāri, Ṣaḥīḥ al-Bukhāri, jilid 6, h. 2551. 

320Muslim bin Ḥajjāj bin Muslim, Ṣaḥīḥ Muslim, jilid 1, h. 204. 

321Mālik bin Anas, al-Muwaṭṭa`, jilid 1 (Beirut: Dār Iḥyā` al-Turāṡ al-‘Arabi, 1985), h. 20. 

322Muhammad bin Ya’qūb al-Fairūzābādi, al-Qāmūs al-Muḥīṭ (Cet. VIII; Beirut: 

Mu`assasah al-Risālah, 2005), h. 55. 
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Imam Mālik dan yang lainnya dari Abu Hurairah secara marfū’: "Jika salah 

seorang hamba muslim atau mukmin berwudu, ia membasuh wajahnya, maka 

keluarlah dari wajahnya setiap dosa yang dilihat oleh kedua matanya bersama 

air atau bersama tetesan air yang terakhir, dan jika ia mencuci kedua 

tangannya maka keluarlah dari kedua tangannya setiap dosa yang dilakukan 

kedua tangannya bersama air atau bersama tetesan air yang terakhir, dan jika 

ia mencuci kedua kakinya maka keluarlah dari kedua kakinya setiap dosa 

yang pernah dilakukannya bersama air atau bersama tetesan air yang terakhir, 

hingga ia keluar suci dari dosa-dosa.” (Dan seterusnya). 

Kedua: Memperkenalkan rawi hadis dari kalangan sahabat. Hal ini 

dilakukan sekali untuk setiap rawi. Ia menyebutkan nama rawi, nama bapak, nasab, 

kuniah, kabilah, tempat tinggal, manāqib (keutamaan), dan tahun wafat rawi. Hal 

ini membantu pembaca untuk membedakan rawi yang memiki kesamaan nama, 

seperti Jābir bin Samurah dan Jābir bin ‘Abdillah. Contohnya rawi yang disebutkan 

oleh Ibnu Ḥajar dengan nama Abī Ṡa’labah al-Khusyani, al-Ṣan’āni 

menyebutkan:323 

 

Artinya: 

Abu Ṡa'labah Al-Khusyani, dinisbatkan kepada Khusyain bin al-Namir dari 

Quḍā'ah. Namanya adalah Jurhum bin Nāsyib, ia lebih terkenal dengan 

julukan yang diberikan padanya. Ia membaiat Rasulullah pada Baiat al-

Riḍwān. Rasulullah memberikan bagian kepadanya pada perang Khaibar dan 

mengutusnya kepada kaumnya, lalu mereka masuk Islam. Ia berpindah ke 

Syam dan wafat di sana pada tahun 57 H, dan ada pendapat yang lain tentang 

tahun wafatnya. 

 

323Muhammad bin Ismā’īl al-Ṣan’āni, Subul al-Salām Syarḥ Bulūg al-Marām, jilid 1, h. 

147. 
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Al-Ṣan’āni juga memperkenalkan muḥaddiṡīn yang meriwayatkan hadis 

pada kitabnya, baik dari kalangan aṣḥāb al-Sunan wa al-Masānīd (para penyusun 

kitab-kitab Sunan dan Musnad) dan lainnya, yang belum disebutkan secara khusus 

pada mukaddimah Subul al-Salām.  

Ketiga: Menjelaskan makna lafaz-lafaz yang garīb (asing), dan 

menyebutkan cara penyebutan harakatnya. Contohnya pada kata , al-Ṣan’āni 

berkata:324 

 

Artinya: 

Kata , huruf ‘ain berharakat fatḥah, huruf ṡā` berharakat fatḥah, huruf rā` 

berharakat kasrah, huruf yā` ber-tasydīd, (baca: ‘aṡariyyan). Al-Khaṭṭābi 

berkata: “Yakni, tanaman yang mengambil air melalui serapan akarnya 

karena posisi air dekat dengan permukaan tanah, sehingga tanaman bisa 

menyerapnya tanpa adanya campur tangan manusia." 

Seperti itu pula al-Ṣan’āni meng-i’rāb (membahas kata dari segi ilmu 

nahwu) sejumlah lafaz, untuk menjelaskan maknanya. Dan memberikan komentar 

terhadap sejumlah lafaz hadis yang diriwayatkan. Contohnya:  

 

324Muhammad bin Ismā’īl al-Ṣan’āni, Subul al-Salām Syarḥ Bulūg al-Marām, jilid 4, h. 32. 
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Artinya: 

Kata “َنرده“ diriwayatkan oleh muḥaddiṡīn dengan harakat fatḥah di atas huruf 

dāl (baca: “naruddah”).327 Pelafalan itu diingkari oleh banyak ahli bahasa, 

mereka berpendapat bahwa yang benar adalah dengan harakat ḍammah di atas 

huruf dāl (baca: “narudduh”), karena kaidahnya jika huruf yang berharakat 

sukūn diberikan harakat sedangkan setelahnya terdapat ḍamīr muẓakkar 

gā`ib, maka harakat yang digunakan adalah ḍammah. Al-Nawawi berkata 

pada syarah Ṣaḥīḥ Muslim: terdapat 3 pelafalan untuk kata ََنرده dan yang 

semisalnya, yang terbaik adalah dengan harakat ḍammah, kemudian dengan 

kasrah (dipandang lemah), kemudian fatḥah (lebih lemah). Berbeda ketika 

kata ََنرد bersambung dengan ḍamīr mu`annaṡ gā`ib, maka menggunakan 

fatḥah di atas huruf dāl (baca: “naruddahā”). 

Keempat: Menjelaskan orang yang disebutkan secara mubham (samar) 

dalam hadis.328 Contohnya, pada hadis Abu Hurairah: 

 

Artinya: 

Seorang laki-laki mendatangi Nabi, dan berkata: “Wahai Rasulullah, 

celakalah aku.” Nabi berkata: “Apa yang membuatmu celaka?” Ia menjawab: 

“Aku telah bersenggama dengan istriku pada siang hari Ramadan.” (Dan 

seterusnya). 

 

325Muhammad bin Ismā’īl al-Ṣan’āni, Subul al-Salām Syarḥ Bulūg al-Marām, jilid 4, h. 

201-202. 

326Yaḥyā bin Syaraf al-Nawawi, al-Minhāj Syarḥ Ṣaḥīh Muslim bin al-Ḥajjāj, jilid 8 (Cet. 

III; Beirut: Dār Iḥyā` al-Turāṡ al-‘Arabi, 1392 H), h. 104. 

327Al-Nawawi berkata: terdapat manuskrip riwayat dengan harakat ḍammah di atas huruf 

dāl. 

328Kecuali jika al-Ṣan’āni tidak menemukan data tentang orang mubham tersebut. 

329Muslim bin Ḥajjāj bin Muslim, Ṣaḥīḥ Muslim, jilid 2, h. 781. 
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Al-Ṣan’āni berkata: “Laki-laki tersebut adalah Salamah atau Salmān bin 

Ṣakhr al-Bayāḍi.”330,331 

Kelima: Menjelaskan nama-nama tempat yang disebutkan dalam hadis. 

Seperti pada syarah hadis mīqāt (tempat memulai ihram) dari bab haji, ia bekata: 

Artinya: 

Żul Ḥulaifah, dari kata “ḥalfah” yang merupakan salah satu tanaman yang 

hidup di air. Ia adalah nama sebuah tempat yang berjarak sepuluh marḥalah333 

dari Mekah atau satu farsakh dari Madinah, dari tempat inilah Rasulullah 

memulai ihramnya, dan di tempat tersebut terdapat satu mata air (sumur) yang 

sekarang di kenal dengan nama Bi`r ‘Ali, miqat ini ialah miqat terjauh dari 

Mekah.334 Sedangkan mīqāt untuk penduduk Syam adalah Juḥfah, dinamakan 

Juḥfah karena pernah terjadi banjir yang memaksa penduduknya untuk 

mengungsi ke atas bukit tersebut. Berjarak tiga marḥalah dari Mekah, dahulu 

namanya Muhai’ah, kampung kuno yang telah rusak. Oleh karenanya saat ini 

mereka memulai ihram dari suatu tempat yang dinamakan Rābig, satu 

marḥalah sebelum Juḥfah, karena di tempat tersebut terdapat air untuk mandi 

 

330Muhammad bin Ismā’īl al-Ṣan’āni, Subul al-Salām Syarḥ Bulūg al-Marām, jilid 4, h. 

201- 119. 

331Ahmad bin ‘Abdillah al-Khazraji, Khulāṣah Taẓhīb Tahẓīb al-Kamāl (Cet. V; Beirut: 

Dār al-Basyā`ir, 1416 H), h. 148. 

332Muhammad bin Ismā’īl al-Ṣan’āni, Subul al-Salām Syarḥ Bulūg al-Marām, jilid 4, h. 

179. 

333Satu marḥalah jaraknya sejauh perjalanan satu hari. 

334Żul Ḥulaifah adalah mīqāt untuk penduduk Madinah. 
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(sebelum memakai pakainan ihram). Mīqāt penduduk Najd adalah Qarn al-

Manāzil, kadang disebut dengan Qarn al-Ṡa’ālib, berjarak dua marḥalah dari 

Mekah. Dan mīqāt untuk penduduk Yaman adalah Yalamlam, berjarak dua 

marḥalah dari Mekah. 

Keenam: Menjelaskan derajat hadis. Hal ini sering dijumpai pada hadis-

hadis yang disebut lemah oleh Ibnu Ḥajar, serta menyebutkan sebab kelemahannya. 

Ia juga terkadang menyebutkan muḥaddis lain yang tidak disebutkan oleh Ibnu 

Ḥajar. Seperti pada hadis: 

 

Artinya: 

Dan dari Amir bin Rabiah Radhiyallahu Anhu sesungguhnya Nabi 

Shallallahu Alaihi wa Sallam menyalati Utsman bin Mazh'un dan beliau 

mendatangi kuburnya, lalu beliau menaburkan tanah tiga kali di atasnya 

dalam keadaan berdiri. " (HR. Ad-Daraquthni). Diriwayatkan juga oleh al-

Bazzār, dengan tambahan sesudah kalimat “sedang beliau dalam keadaan 

berdiri” kalimat “pada bagian kepalanya”. Dan ia juga menambahkan 

“kemudian beliau memerintahkan untuk memercikkan air di atasnya”. Abu 

al-Syaikh meriwayatkan dalam kitab Makārim al-Akhlāq dari Abu Hurairah 

secara marfū’, "Barang siapa yang menaburkan tanah (di kuburan) seoorang 

muslim karena mengharap pahala, maka akan dicatat baginya untuk setiap 

butiran tanah kebaikan." Sanad hadis ini lemah. (Kemudain al-Ṣan’āni 

berkata): akan tetapi semuanya saling menguatkan. 

Ketujuh: Menjelaskan beberapa muṣṭalaḥ yang digunakan dalam ilmu hadis. 

Seperti penjelasan tentang hadis ma’lul pada perkataan Ibnu Hajar: 

 

 

335Muhammad bin Ismā’īl al-Ṣan’āni, Subul al-Salām Syarḥ Bulūg al-Marām, jilid 3, h.314. 

336Ahmad bin 'Ali bin Hajar al-‘Asqalāni, Bulūg al-Marām min Adillah al-Aḥkām, h. 27. 
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Artinya: 

Diriwayatkan oleh Malik secara mursal, al-Nasā`i dan Ibnu Ḥibbān secara 

mauṣūl, namun hadis ini ma’lūl.  

Al-Ṣan’āni berkata: 

 

Artinya: 

Hadis ma’lūl adalah hadis (riwayat) yang mengandung kesalahan, diketahui 

dengan qarīnah dan jalur-jalur periwayatan yang lain. Disebut mu'allal dan 

ma'lūl, namun yang lebih baik adalah al-mu'all, dari kata a'allahu. Adapun 

‘illah, adalah sebab-sebab tersembunyi lagi samar yang terdapat pada hadits, 

lalu mempengaruhi dan menodainya. Inilah jenis ilmu hadis yang paling 

samar dan paling rumit, tidak ada yang dapat mengetahuinya kecuali orang 

yang dikaruniakan oleh Allah pemahaman yang tajam, hafalan yang luas, 

pengetahuan yang sempurna tentang tingkatan-tingkatan rawi, serta ilmu 

yang kuat tentang sanad dan matan. 

Kedelapan: Menyebutkan pendapat mazhab-mazhab fikih, disertakan 

dengan dalil masing-masing. Al-Ṣan’āni melakukan tarjīḥ jika terjadi perbedaan 

pendapat dan tidak ditemukan cara untuk men-jama’, dengan pertimbangan dalil-

dalil al-Qur`an dan hadis, atau qiyas yang sahih. Namun, dalam beberapa kasus ia 

tidak melakukan tarjīḥ. Contohnya, pada syarah hadis: 

 

Artinya: 

Dari Salim dari bapaknya (Ibn ‘Umar), ia berkata: "Saya melihat Nabi, Abu 

Bakar dan Umar semuanya berjalan di depan jenazah." 

 

337Muhammad bin Ismā’īl al-Ṣan’āni, Subul al-Salām Syarḥ Bulūg al-Marām, jilid 1, h. 

276-277. 

338Muhammad bin ‘Īsā al-Tirmiẓi, Sunan al-Tirmiẓi, jilid 2, h. 322. 
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Al-Ṣan’āni berkata: 

 

 

Artinya: 

Karena perbedaan penilaian terhadap hadits ini, terjadi perbedaan pendapat 

ulama atas lima pendapat: Pertama; Berjalan di depan jenazah adalah lebih 

baik berdasarkan perbuatan Nabi dan khalifahnya. Ini merupakan pendapat 

mayoritas ulama dan al-Syāfi’i. Kedua; al-Hadawiyah dan al-Hanafiyah 

berpendapat bahwa berjalan di belakang jenazah adalah lebih baik, 

berdasarkan riwayat dari Ibnu Ṭāwus, dari bapaknya, "Rasulullah tidak 

pernah berjalan mengantar jenazah hingga wafatnya kecuali ia berada di 

belakang jenazah.” Dan hadis yang diriwayatkan dari Said bin Manshur dari 

hadits Ali, ia berkata, “Berjalan di belakang jenazah adalah lebih utama 

daripada berjalan di depannya, sebagaimana keutamaan salat berjamaah 

daripada salat sendirian." Sanadnya hasan dan mauquf tetapi sama dengan 

hukum hadis marfū’. Akan tetapi al-Aṡram berkata bahwa Ahmad 

mempersoalkan sanadnya. Ketiga; Boleh berjalan di depannya, di 

belakangnya, di samping kanan dan kirinya. Menurut pendapat hal itu adalah 

kelapangan bagi orang yang mengiringi jenazah dan sesuai dengan anjuran 

untuk mempercepat penguburan mayat. Dan mereka tidak mengharuskan 

berjalan pada tempat tertentu bagi seseorang agar tidak menyulitkan mereka 

 

339Muhammad bin Ismā’īl al-Ṣan’āni, Subul al-Salām Syarḥ Bulūg al-Marām, jilid 3, h. 

300-301. 
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semua atau sebagiannya. Keempat; Menurut al-Ṡauri, orang yang berjalan 

mengiringi jenazah dapat berjalan sesuai kehendaknya, hanya saja bila ia naik 

kendaraan sebaiknya di belakang jenazah. Berdasarkan hadits yang 

diriwayatkan dalam kitab-kitab Sunan dan disahihkan oleh Ibnu Ḥibban dan 

al-Ḥākim dari al-Mugīrah secara marfū’: "Orang yang naik kendaraan berada 

dibelakang jenazah dan orang yang berjalan kaki sesuai yang ia senangi. 

Kelima; Menurut al-Nakha’i, jika terdapat pengantar jenazah dari kalangan 

wanita, maka (pengantar laki-laki) berjalan di depannya, dan jika tidak maka 

ia berjalan dibelakangnya.340 

Kesembilan: Mengutip syair-syair Arab dalam menjelaskan hadis. Jika syair 

tersebut dipandang relevan. Hal ini ditemukan pada sejumlah penjelasan hadis, di 

antaranya pada penjelasan kata َ : 

 

 

 

Artinya: 

Sedangkan menurut bahasa, kata “al-qur`” berarti menahan. Orang Arab 

mengatakan, "Ia menahan air tersebut di dalam kolam atau di 

penampungannya" dan “Ia menyimpan makanan di tempatnya.” Orang yang 

menyimpan sesuatu berarti ia menyembunyikannya. al A’syā berkata: 

Apakah kamu ingin berperang setiap hari  

Dengan tekad bulat walaupun ke tempat jauh 

Memperoleh kemulian dan disanjung di tempat sendiri 

Akan tetapi kamu membiarkan masa suci isterimu berlalu begitu saja 

Al-qur` pada syair diatas bermakna kesucian. Ia melewatkan masa suci 

istrina dengan berperang, sehingga mas itu berlalu tanpa ada jima’ atara keduanya. 

 

340Al-Ṣan’āni tidak hanya menyebutkan pendapat empat mazhab fikih, namun ia juga 

menyebutkan pendapat mazhab yang lain. 
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Olehnya, dipahami bahwa makna al-qur` adalah suci.ََ  Hal tersebut menguatkan 

pendapat imam al-Syāfi’i.  

3. Penilaian Ulama terhadap Kitab Subul al-Salām  

Dr. Ḥasan Muḥammad Maqbūli al-Ahdal (w. 1436 H), ketua Program Studi 

Uṣūl al-Ḥadīṡ Fakultas Syariah Universitas Ṣan’ā`, berkata: “Kitab Subul al-Salām 

adalah kitab yang sangat populer di tengah para ulama dan penuntut ilmu. 

Ditemukan di setiap sekolah, pesantren, perguruan tinggi, dan perpustakaan. 

Terlebih bahwa penulisnya adalah salah seorang ulama yang terkenal. Kitab Subul 

al-Salām adalah kitab yang mensyarah kitab Bulūg al-Marām karya al-ḥāfiż Aḥmad 

bin ‘Ali bin Ḥajar, yang mencakup sebagian besar dalil-dalil hukum syariah dari 

hadis Nabi.”341 

Ṭāriq bin ‘Awaḍillāh bin Muḥammad, seorang guru senior pada ilmu hadis 

di Masjid al-Qāhirah Mesir, ia berkata: “Sesungguhnya kitab Subul al-Salām karya 

Muḥammad bin Ismā’īl al-Ṣan’āni adalah salah satu kitab syarah Bulūg al-Marām 

yang terbaik. Walaupun kitab tersebut merupakan ringkasan dari kitab al-Badr al-

Tamām karya al-Ḥusain bin Muḥammad al-Magribi, tetapi Allah mentakdirkan 

kitab Subul al-Salām lebih diterima oleh para ilmuwan dan penuntut ilmu, hingga 

ia menjadi referensi bagi pelajar fikih.”342  

Dr. ‘Abd al-Karīm bin ‘Abdullah al-Khuḍair, salah seorang dekan dan dosen 

pada Program Studi Hadis Fakultas Syariah Universitas al-Imām Muḥammad bin 

Sa’ūd Riyad al-Islāmiyyah, dalam situs resminya berkata: “Kitab Subul al-Salām 

 

341Ḥasan Muhammad Maqbūli al-Ahdal, Muqaddimah Subul al-Salām Tahqīq Muhammad 

Ṣubḥi Ḥasan Ḥallāq, jilid 1, h. 9. 

342Ṭāriq bin ‘Awaḍillāh bin Muhammad, Muqaddimah Subul al-Salām al-Mūṣilah ilā 

Bulūg al-Marām (Cet. I; Riyad: Dāal-‘Āṣimah, 2001), h. 6. 
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karya al-Ṣan’āni adalah kitab yang harus mendapatkan perhatian yang besar oleh 

para penuntut ilmu, memandang kenetralan (tidak melazimkan mazhab tertentu) 

penulisnya dan pertumpuannya terhadap hadis. Olehnya, ia merajihkan pendapat 

yang kuat berdasarkan dalil yang kuat baginya. Sehingga kitab Subul al-Salām 

menjadi lebih didahulukan daripada kitab aslinya (al-Badr al-Tamām).343  

Prof. Dr. Nūr al-Dīn ‘Itr berkata: “Kitab Subul al-Salām karya al-Ṣan’āni 

adalah kitab yang populer di kalangan pelajar, kitab tersebut diringkas dari kitab al-

Badr al-Tamām karya al-Ḥusain bin Muḥammad al-Magribi. Hal itu karena kitab 

Subul al-Salām telah dimasukkan dalam kurikulum al-Azhar pada dekade akhir, 

dan selanjutnya di perguruan tinggi lainnya, dengan pertimbangan bahwa kitab 

tersebut ringkas dan mudah. Namun jika ditelaah lebih dalam, maka akan 

ditemukan bahwa kitab Subul al-Salām belum cukup untuk mencapai target dalam 

kajian hadis ahkam, melihat beberapa kekurangannya dari segi kajian hadis 

riwayah, dirayah, fikih hadis, serta penukilan pendapat mazhab fikih yang kurang 

tepat.”344 

Dari penilaian para cendikia di atas, dipahami bahwasanya kitab Subul al-

Salām adalah kitab yang paling banyak digunakan dalam kajian hadis ahkām, 

khususnya pada syarah kitab Bulūg al-Marām. Penulis telah memaparkan syarah 

secara objektif. Namun ditemukan beberapa hal yang luput dari ketelitian. Olehnya, 

sejumlah ulama yang datang setelahnya melakukan taḥqīq dan menulis komentar 

serta kritik terhadap al-Ṣan’āni.  

 

 

343https://shkhudeir.com/pearls-of-benefits/270161873 

344Nūr al-Dīn ‘Itr, I’lām al-Anām Syarḥ Bulūg al-Marām, jilid 1, h. 8. 
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C. Kritik al-Ṣan’āni terhadap Ibnu Ḥajar pada Penilaian Hadis Sahih 

1. Kritik terhadap kesahihan hadis no. 112: 

Pada Kitab Bersuci, Bab Mandi dan Hukum Junub, Ibnu Hajar menyebutkan 

hadis tentang hal-hal yang menyebabkan mandi dilakukan, dan menyetujui 

penilaian Ibnu Khuzaimah tentang kesahihannya: 

Artinya: 

Dari Aisyah, ia berkata: “Nabi mandi karena empat alasan: junub, hari Jumat, 

berbekam, dan memandikan mayat.” Diriwayatkan oleh Abu Daud, dan 

disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. 

Mengkritik penilaian tersebut, al-Ṣan’āni berkata: 

Artinya:  

“Hadis ini diriwayatkan juga oleh Ahmad, dan al-Baihaqi. Namun pada 

sanadnya terdapat Muṣ’ab bin Syaibah, sedangkan statusnya 

dipermasalahkan.” 

Menurutnya al-Ṣan’āni hadis ini dihukumi lemah, karena pada sanadnya 

terdapat rawi yang statusnya diperselisihkan, yaitu Muṣ’ab bin Syaibah. 

Analisis: 

Sanad Abu Daud: 

 

345Ahmad bin 'Ali bin Hajar al-‘Asqalāni, Bulūg al-Marām min Adillah al-Aḥkām, h. 83. 

346Muhammad bin Ismā’īl al-Ṣan’āni, Subul al-Salām Syarḥ Bulūg al-Marām, jilid 1, h. 

328. 



115 

 

 

 

Sanad Ibnu Khuzaimah: 

 

Kedua sanad ini bertemu pada Muḥammad bin Bisyr, dari Zakariyya, dari 

Muṣ’ab bin Syaibah, dan seterusnya. 

Penilaian Ibnu Khuzaimah didukung oleh al-Ḥākim dalam al-Mustadrak, 

dengan landasan bahwa pada Sahih Bukhari dan Muslim terdapat hadis yang 

diriwayatkan dengan rijāl (para rawi) hadis ini. 

Seluruh muhaddis di atas meriwayatkan melalui jalur Muṣ’ab bin Syaibah 

bin Jubair al-Ḥajabi al-Makki. Adapun pandangan ulama al-jarḥ dan al-ta’dīl 

tentangnya adalah sebagai berikut: 

1. Ibnu Ma’īn menilainya ṡiqah.349 

2. Al-‘Ijli berkata: “(Ia) ṡiqah.”350 

3. Ahmad berkata: “Ia meriwayatkan hadis-hadis yang mungkar.”351 

 

347Sulaimān bin al-Asy’aṡ al-Sijistāni, Sunan Abi Dawud, jilid 5, h. 72. 

348Muhamamad bin Ishaq bin Khuzaimah, Ṣaḥīḥ Ibnu Khuzaimah, jilid 1 (Cet. III; Beirut: 

al-Maktab al-Islāmi, 2003), h. 161. 

349‘Abdurrahman bin Muhammad bin Idrīs al-Rāzi, al-Jarḥ wa al-Ta’dīl, jilid 8 (Cet. I; 

Beirut: Dār Iḥyā` al-Turāṡ, 1952), h. 305. 

350Ahmad bin ‘Abdillah al-‘Ijli, Ma’rifah al-Ṡiqāt, jilid 2 (Cet. I; Madinah: Maktabah al-

Dār, 1985), h. 280. 

351‘Abdurrahman bin Muhammad bin Idrīs al-Rāzi, al-Jarḥ wa al-Ta’dīl, jilid 8, h. 305. 
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4. Abu Zur’ah berkata: “Ia tidak kuat.”352 

5. Al-Nasā`i berkata: “Hadisnya mungkar, terdapat masalah pada 

hadisnya.”353 

6. Al-Dāraquṭni berkata: “Bukan rawi yang kuat, dan bukan ḥāfiz.”354 

7. Ibnu ‘Adi: “Mereka mempermasalahkan hafalannya.”355 

Dari uraian di atas, ditemukan bahwa yang men-jārḥ lebih banyak dari yang 

men-ta’dil, dan penyebutan jarḥ disertakan dengan sebabnya.356 Maka pendapat 

yang kuat adalah kedaifan Muṣ’ab bin Syaibah.  

Adapun pendapat al-Hakim, maka tidak ditemukan periwayatan Bukhari 

dari Muṣ’ab bin Syaibah dalam Sahih-nya. Adapun Muslim, ia meriwayatkan hadis 

yang lain melalui para rawi di atas, yaitu:  

 

Menurut al-Baihaqi, hadis ini (mandi wajib) tidak diriwayatkan oleh Muslim karena 

ia mengetahui ilatnya, walaupun hadis (fitrah) diriwayatkannya olehnya melalui 

para rawi tersebut.358  

 

352‘Abdurrahman bin Muhammad bin Idrīs al-Rāzi, al-‘Ilal, jilid 1, h. 570.  

353Ahmad bin Syu’aib al-Nasā`i, Sunan al-Nasā`i, jilid 8 (Cet. I; Beirut: Mu`assasah al-

Risālah, 2001), h. 310. 

354‘Ali bin ‘Umar al-Dāraquṭni, Sunan al-Dāraquṭni, jilid 1, h. 202. 

355Maglāṭi bin Qalīj, Ikmāl Tahẓīb al-Kamāl, jilid 6 (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-

‘Ilmiyyah, 2011), h. 260. 

356Lihat pembahasan al-jarḥ wa al-ta’dīl 

357Muslim bin Ḥajjāj bin Muslim, Ṣaḥīḥ Muslim, jilid 1, h. 223. 

358Ahmad bin al-Ḥusain al-Baihaqi, al-Sunan al-Kubrā, jilid 1, h. 448. 
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Melihat dari segi kandungan hadis, ditemukan iḍṭirāb pada hadis di atas. 

Hal ini dikarenakan riwayat ini menunjukkan pensyariatan mandi karena 4 hal 

tersebut, sedangkan pada riwayat lain ‘Aisyah mengingkari pensyariatan mandi 

setelah memandikan jenazah, dan pada riwayat lain disebutkan keringanan tidak 

mandi sebelum salat Jumat, dan riwayat lain menunjukkan tidak disyariatkannya 

mandi setelah berbekam.359 Kelemahan dari segi ini luput dari kritik al-Ṣan’āni. 

2. Kritik terhadap kesahihan hadis no. 534: 

Pada Kitab Jenazah, Ibnu Ḥajar berkata: 

 

Artinya: 

Dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah bersabda: “Perbanyaklah 

mengingat pemutus kenikmatan, (yaitu) kematian.” Diriwayatkan oleh al-

Tirmizi, al-Nasa`i, dan dinilai sahih oleh Ibnu Hibban. 

Al-Ṣan’āni mengkritik persetujuan Ibnu Ḥajar terhadap penilaian Ibnu 

Hibban tentang kesahihan hadis ini, ia berkata: 

Artinya: 

“Dan juga diriwayatkan oleh al-Ḥākim, Ibnu al-Sakan, dan Ibnu Ṭāhir. 

Namun, al-Dāraquṭni menilainya ma’lūl, yaitu periwayatannya secara 

mursal. Terdapat riwayat lain pada pembahasan ini dari ‘Umar dan Anas, 

tetapi keduanya tidak lepas dari masalah.” 

 

359‘Abd al-Rahmān bin ‘Ali al-Jauzi, I’lām al-‘Ālim (Cet. I; Beirut: Ibnu Ḥazm, 2002), h. 

151. 

360Ahmad bin 'Ali bin Hajar al-‘Asqalāni, Bulūg al-Marām min Adillah al-Aḥkām, h. 223. 

361Muhammad bin Ismā’īl al-Ṣan’āni, Subul al-Salām Syarḥ Bulūg al-Marām, jilid 3, h. 

247. 
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Al-Ṣan’āni memandang riwayat ini lemah, sebab ilat al-irsāl yang 

terkandung padanya, menukil penilaian al-Dāraquṭni. Dan menurutnya syahid yang 

ada tidak dapat menguatkannya. 

Analisis: 

Sanad al-Tirmizi: 

 

Sanad al-Nasā`i: 

 

Sanad Ibnu Ḥibbān: 

 

Seluruhnya meriwayatkan melalui Muhammad bin ‘Amr, dari Abu 

Salamah, dari Abu Hurairah, secara marfū’ mauṣūl. 

Al-Dāraquṭni menjelaskan ilat tersebut pada kitab al-‘Ilal, bahwa hadis ini 

diriwayatkan oleh sejumlah rawi secara mauṣūl melalui jalur Muhammad bin ‘Amr, 

 

362Muhammad bin ‘Īsā al-Tirmiẓi. Sunan al-Tirmiẓi, jilid 4, h. 141. 

363Ahmad bin Syu’aib al-Nasā`i, Sunan al-Nasā`i, jilid 2, h. 379. 

364Muhammad bin Hibbān al-Busti, Ṣaḥīḥ Ibnu Ḥibbān, jilid 2, h. 206. 
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dari Abi Salamah, dari Abu Hurairah, dari Nabi. Dan diriwayatkan oleh sejumlah 

rawi lainnya melalui Abu Usāmah dan lainnya secara mursal, dari Muḥammad bin 

‘Amr, dari Abi Salamah, dari Nabi. Riwayat yang dikuatkan adalah riwayat yang 

mursal.365 

Penilaian tersebut serupa dengan penilaian Imam Ahmad. Ia menerangkan 

bahwa hadis tersebut adalah mursal, namun diriwayatkan secara mauṣūl oleh 

Muḥammad bin ‘Amr.366 

Muhammad bin ‘Amr adalah rawi yang statusnya ṡiqah menurut salah satu 

penilaian al-Nasa`i dan Ibnu Hibban, dan ṣadūq menurut penilaian al-Jauzajāni, 

Abu Hatim, dan al-Nasa`i. Namun Ibnu Ma’īn menyebutkan bahwa orang-orang 

selalu berhati-hati dengan periwayatan Muhammad bin ‘Amr, karena pada suatu 

kesempatan ia meriwayatkan hadis dari Abu Salamah tanpa Abu Hurairah, dan pada 

kesempatan yang lain ia meriwayatkannya dari Abu Salamah dari Abu Hurairah.367 

Dengannya diketahui bahwa sebab perbedaan periwayatan hadis di atas adalah 

Muhammad bin ‘Amr. 

Namun hadis ini memiliki syahid, di antaranya adalah hadis Ibnu ‘Umar 

yang diriwayatkan oleh al-Ṭabrāni:  

 

 

365‘Ali bin ‘Umar al-Dāraquṭni, al-‘Ilal al-Wāridah fī al-Aḥādīṣal-Nabawiyyah, jilid 8 (Cet. 

I; Riyad: Dār Ṭaibah, 1985), h. 39. 

366Sulaimān bin al-Asy’aṡ al-Sijistāni, Masā`il al-Imām Ahmad (Cet. I; Mesir: Maktabah 

Ibn Taimiyah, 1999), h. 409. 

367Yusuf al-Mizzi, Tahẓīb al-Kamāl fī Asmā` al-Rijāl, jilid 26, h. 216. 
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Pada sanadnya terdapat Abu ‘Āmir al-Qāsim bin Muḥammad al-Asadi, rawi 

yang majhūl al-‘ain. Al-Albāni berkata: “Para rawinya di-ṡiqah-kan, kecuali al-

Qāsim.”369  

Syahid dari hadis Anas, diriwayatkan oleh al-Bazzar: 

Diriwayatkan secara tafarrud oleh Mu`ammal bin Ismā’īl, statusnya 

diperbincangkan. Sejumlah ulama menilainya maqbūl, namun memiliki banyak 

kesalahan.371 Hadis ini dihasankan oleh al-Munżiri dan al-Haiṡami.372 Al-Albāni 

berkata: “Hadis ini sahih, sesuai syarat Muslim.”373   

Syahid dari hadis ‘Umar, diriwayatkan oleh Abu Nu’aim: 

 

368Sulaimān bin Ahmad al-Ṭabrāni, al-Mu’jam al-Ausaṭ, jilid 6 (Cet. I; Kairo: Dār al-

Ḥaramain, 1995), h. 56. 

369Muhammad Nasiruddin al-Albani, Irwā` al-Galīl, jilid 3 (Cet. II; Beirut: al-Maktab al-

Islāmi, 1985), h. 146. 

370Ahmad bin ‘Amr al-Bazzār, Musnad al-Bazzār, jilid 13 (Cet. I; Madinah: Maktabah al-

‘Ulūm wa al-Ḥikam, 2002), h. 352. 

371Yusuf al-Mizzi, Tahẓīb al-Kamāl fī Asmā` al-Rijāl, jilid 29, h. 178. 

372‘Ali bin Abi Bakr al-Haiṡami, Majma’ al-Zawā`id wa Manba’ al-Fawā`id, jilid 10 (Cet. 

I; Kairo: Maktabah al-Qudsi, 1994), h. 308. 

373Muhammad Nasiruddin al-Albani, Irwā` al-Galīl, jilid 3, h. 146. 
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Pada sanadnya terdapat ‘Abd al-Malik bin Yazīd, rawi yang majhūl, dan 

tercatat meriwayatkan hadis palsu.375 

Syahid dari hadis Abu Sa’id, diriwayatkan oleh al-Tirmiẓi: 

Hadis ini dinilai sangat lemah oleh al-Albāni.377 

Seperti yang dikatakan al-Ṣan’āni bahwa seluruh syahid ini memiliki 

masalah. Namun syahid dari riwayat Anas di atas dan riwayat Abu Hurairah dapat 

saling menguatkan, karena kelemahannya yang ringan dan sejumlah ulama menilai 

riwayat Anas maqbul.  

3. Kritik terhadap kesahihan hadis no. 538: 

Ibnu Hajar berkata pada kitab jenazah: 

 

374Ahmad bin ‘Abdillah al-Aṣbahāni, Ḥilyah al-Auliyā` wa Ṭabaqāt al-Aṣfiyā`, jilid 6 (Cet. 

I; Mesir: Maṭba’ah al-Sa’ādah, 1974), h. 355.  

375‘Ali bin Muhammad al-Kināni, Tanzīh al-Syarī’ah al-Marfū’ah ‘an al-Akhbār al-

Syanī’ah al-Mauḍū’ah, jilid 1 (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1399 H), h. 82. 

376Muhammad bin ‘Īsā al-Tirmiẓi. Sunan al-Tirmiẓi, jilid 4, h. 247. 

377Muhammad Nasiruddin al-Albani, Ḍa’īf Sunan Abi Daud (Cet. I; Beirut: al-Maktab al-

Islāmi, 1991), h. 280. 
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Artinya: 

Dari Ma’qil bin Yasār, bahwa Nabi bersabda: “Bacakanlah Surat Yasin 

kepada orang yang meninggal di antara kalian.” Diriwayatkan oleh Abu 

Daud, al-Nasa`i, dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. 

Al-Ṣan’āni mengkritik persetujuan Ibnu Hajar terhadap penilaian Ibnu 

Hibban tentang kesahihan hadis tersebut, ia berkata: 

Artinya: 

“Diriwayatkan juga oleh Ahmad dan Ibnu Majah, dari Sulaiman al-Taimi, 

dari Abi ‘Uṡmān (bukan al-Nahdi), dari ayahnya, dari Ma’qil bin Yasār. 

Namun al-Nasā`i dan Ibnu Majah tidak menyebutkan “dari ayahnya (Abi 

‘Uṡmān).” Hadis ini dinilai mengandung ilat oleh Ibnu al-Qaṭṭān, yaitu 

periwayatannya secara muḍṭarib dan mauqūf, serta status Abi ‘Uṡmān dan 

ayahnya keduanya adalah majhūl. Dinukilkan pula dari al-Dāraquṭni bahwa 

sanad hadis ini muḍṭarib, matannya tidak dikenal, dan tidak sahih.”  

Al-Ṣan’āni menyebutkan sebab kelemahan hadis ini adalah sanad yang 

muḍṭarib, periwayatannya secara mauqūf, dan terdapat 2 rawi yang majhūl.  

Analisis: 

Sanad Abu Daud: 

 

378Ahmad bin 'Ali bin Hajar al-‘Asqalāni, Bulūg al-Marām min Adillah al-Aḥkām, h. 224. 

379Muhammad bin Ismā’īl al-Ṣan’āni, Subul al-Salām Syarḥ Bulūg al-Marām, jilid 3, h. 

253. 
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Sanad al-Nasā`i: 

 

Sanad Ibnu Hibban: 

 

Sanad Ahmad: 

Sanad Ibnu Majah: 

 

 

380Sulaimān bin al-Asy’aṡ al-Sijistāni, Sunan Abi Dawud, jilid 5, h. 39. 

381Ahmad bin Syu’aib al-Nasā`i, al-Sunan al-Kubrā, jilid 9, h. 394. 

382Muhammad bin Hibbān al-Busti, Ṣaḥīḥ Ibnu Ḥibbān, jilid 2, h. 474. 

383Ahmad bin Ḥanbal, Musnad Ahmad, jilid 33, h. 417. 

384Muhammad bin Yazīd al-Qazwaini, Sunan Ibni Mājah, jilid 2, h. 439. 
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Seluruh muḥaddiṡ di atas meriwayatkan melalui Sulaimān al-Taimi, dari 

Abi ‘Uṡmān, secara marfū’. Dan hanya Sulaimān al-Taimi yang meriwayatkan 

hadis ini dari Abi ‘Uṡmān. 

Kritik al-Ṣan’āni bahwa Ibnu Majah tidak menyebutkan dari Abi ‘Uṡmān 

dari ayahnya adalah keliru, karena Ibnu Majah dengan jelas menyebutkannya. 

Iḍṭirāb pada periwayatan Sulaiman al-Taimi di atas adalah karena cara 

periwayatannya yang berbeda-beda, yaitu: 

1. Dari Sulaimān al-Taimi, dari Abi ‘Uṡmān, dari ayahnya, dari Ma’qil bin 

Yasar, dari Nabi. 

2. Dari Sulaimān al-Taimi, dari Abi ‘Uṡmān, dari Ma’qīl bin Yasār, dari 

Nabi. 

3. Dari Sulaimān al-Taimi, dari seseorang, dari ayahnya, dari Ma’qīl bin 

Yasār, dari Nabi. (Pada Musnad al-Ṭayālisi). 

4. Dari Sulaimān al-Taimi, dari Abi ‘Uṡmān, dari ayahnya, dari Ma’qīl bin 

Yasār, secara mauqūf. (Pada al-Mustadrak). 

Iḍṭirāb pada sanad menjadi sebab kelemahan hadis karena menunjukkan 

indikasi sanad yang terputus dan kedabitan rawi yang lemah. 

Adapun Abu ‘Uṡmān dan ayahnya, keduanya adalah rawi yang majhūl al-

‘ain, sebagaimana yang disebutkan al-Żahabi385 dan ‘Ali Ibnu al-Madīni.386 Adapun 

Ibnu Hibban, ia memasukkannya ke dalam Kitab al-Ṣiqāṭ. Namun kitab tersebut 

dikritik karena banyak menyebutkan rawi-rawi yang majhūl. Semestinya al-Ṣan’āni 

menyebutkan kritik tersebut tentang Kitab al-Ṡiqāt, karena penilaian Ibnu Hibban 

 

385Muhammad bin Ahmad al-Ẓahabi, Mīzān al-I’tidāl, jilid 4 (Cet. I; Beirut: Dār al-

Ma’rifah, 1963), h. 550. 

386Yusuf al-Mizzi, Tahẓīb al-Kamāl fī Asmā` al-Rijāl, jilid 34, h. 75. 
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yang diikuti oleh Ibnu Ḥajar tentang kesahihan hadis di atas berlandaskan 

penyebutan rawinya dalam Kitab al-Ṡiqāt. 

4. Kritik terhadap kesahihan hadis no. 880: 

Ibnu Hajar berkata pada Kitab Jual Beli, Bab Syarikah dan Wakalāh: 

Artinya: 

Dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah bersabda: “Allah berfirman: “Aku 

adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersekutu, selama tidak ada salah 

seorang di antara mereka yang berkhianat kepada sahabatnya. Apabila ia telah 

mengkhianatinya, maka aku keluar dari keduanya.” Diriwayatkan oleh Abu 

Daud, dan disahihkan oleh al-Hakim. 

Ibnu Hajar menyetujui penilaian al-Ḥakim tentang kesahihan hadis ini. 

Mengkritik penilaian tersebut al-Ṣan’āni berkata: 

Artinya: 

“(Hadis ini) dinilai ma’lūl oleh Ibnu al-Qaṭṭān, karena status Sa’id bin Ḥayyān 

yang majhūl, dan yang meriwayatkan darinya ialah anaknya yang bernama 

Abu Ḥayyān bin Sa’īd. Namun Ibnu Hibban menyebutkan Sa’īd dalam al-

Ṡiqāt, dan al-Ḥāriṡ bin Syarīd juga meriwayatkan darinya. Tetapi riwayat di 

atas dinilai ma’lūl oleh al-Dāraquṭni, karena periwayatannya secara mursal, 

tidak disebutkan Abu Hurairah (pada sanad yang lain). Ia (al-Dāraquṭni) 

berkata: “Riwayat (mursal) ini yang benar.” 

 

387Ahmad bin 'Ali bin Hajar al-‘Asqalāni, Bulūg al-Marām min Adillah al-Aḥkām, h. 338. 

388Muhammad bin Ismā’īl al-Ṣan’āni, Subul al-Salām Syarḥ Bulūg al-Marām, jilid 5, h. 

163. 
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Sebab kelemahan hadis yang disebutkan al-Ṣan’āni adalah periwayatannya 

secara mursal, dan terdapat rawi yang majhūl al-ḥāl. 

Analisis: 

Sanad Abu Daud: 

 

Sanad al-Hakim: 

Keduanya melalui Abu Hammām Muḥammad bin al-Zabraqān, dari Abu 

Hayyān. Adapun al-Dāraquṭni, ia meriwayatkan melalui Jarir, dari Abu Hayyān, 

secara mursal, tanpa menyebutkan Abu Hurairah: 

 

Al-Dāraquṭni menguatkan sanad ini, menukil perkataan Luwain bahwa yang 

meriwayatkannya secara mauṣūl hanya Abu Hammām. 

Rawi majhūl yang disebutkan al-Ṣan’āni adalah Sa’īd bin Ḥayyān, ayah 

Abu Hayyān al-Taimi. Hal itu berdasarkan pendapat Ibnu al-Qattan bahwa Sa’īd 

 

389Sulaimān bin al-Asy’aṡ al-Sijistāni, Sunan Abi Dawud, jilid 5, h. 265. 

390Muhammad bin ‘Abdillah al-Hakim, al-Mustadrak ‘ala al-Ṣaḥīḥain, jilid 2, h. 60. 

391‘Ali bin ‘Umar al-Dāraquṭni, Sunan al-Dāraquṭni, jilid 3, h. 442. 
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atau ayah Abu Hayyan adalah majhūl al-ḥāl.392 Namun Ibnu Hibban 

memasukkannya ke dalam kitab al-Ṡiqāṭ, dan menyebutkan rawi yang 

meriwayatkan darinya selain anaknya yaitu al-Ḥāriṡ bin Suwaid. Al-Ṣan’āni keliru 

mengatakan al-Ḥāriṡ bin Syarīd.393 Seperti itu pula al-‘Ijli berkata dalam al-Ṡiqāt 

bahwa Sa’īd bin Hayyan adalah ṡiqah.394 Oleh karenanya Ibnu Hajar mengomentari 

perkataan Ibnu al-Qattān: “Sa’id bin Hayyan di-ṡiqah-kan oleh Ibnu Hibban dan al-

‘Ijli, Ibnu al-Qattan tidak menemukan tauṡīq tersebut sehingga menilainya 

majhūl.”395 Hal ini menunjukkan bahwa Ibnu Hajar tidak menilai Sa’id sebagai 

majhūl, dan dengannya menyetujui penilaian sahih hadis ini.  

Namun, sebagaimana yang disebutkan sebelumnya bahwa sejumlah ulama 

mengkritik metode Ibnu Hibban dalam memasukkan rawi-rawi yang majhūl dalam 

kitab al-Ṡiqāt karyanya. Seperti itu pula al-‘Ijli, ia dinilai mutasāhil dalam men-

ṡiqah-kan rawi, dan metodenya dalam kitab al-Ṡiqāt karyanya serupa dengan 

metode Ibnu Hibban.396 Sehingga penilaian al-Ṣan’āni pada hadis ini dinilai lebih 

kuat.  

Al-Albani berkata: “Sanadnya hadis ini lemah, karena periwayatannya 

secara mursal dan jahālah rawinya. Jika ia terbebas dari salah satu ilat ini, maka 

ilat yang lain masih ada.”397 

 

392‘Ali bin Muhammad Ibn al-Qaṭṭān, Bayān al-Wahm wa al-Īhām, jilid 4 (Cet. I; Riyad: 

Dār Ṭaibah, 1997), h. 490. 

393Muhammad bin Hibbān al-Busti, al-Ṡiqāt, jilid 4 (Cet. I; India: Dā`irah al-Ma’ārif al-

‘Uṡmāniyyah, 1973), h. 280. 

394Ahmad bin ‘Abdillah al-‘Ijli, al-Ṡiqāt, jilid 1, h. 396. 

395Ahmad bin 'Ali bin Hajar al-‘Asqalāni, Tahẓīb al-Tahẓīb, jilid 4 (Cet. I; India: Dā`irah 

al-Ma’ārif al-Niżāmiyyah, 1326 H), h. 19. 

396Muhammad Nasiruddin al-Albani, Irwā` al-Galīl, jilid 5, h. 289. 

397Muhammad Nasiruddin al-Albani, Irwā` al-Galīl, jilid 5, h. 289. 
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5. Kritik terhadap kesahihan hadis no. 1398: 

Ibnu Hajar berkata pada Kitab al-Qaḍā`: 

Artinya: 

Dari Abdullah bin al-Zubair, ia berkata: “Rasulullah menetapkan bahwa dua 

orang yang saling berselisih hendaklah duduk di hadapan hakim.” 

Diriwayatkan oleh Abu Daud, dan disahihkan oleh al-Hakim. 

Ibnu Ḥajar menyetujui penilaian al-Hakim tentang kesahihan hadis ini. 

Mengkritik penilaian tersebut al-Ṣan’āni berkata: 

Artinya: 

“Diriwayatkan juga oleh Ahmad dan al-Baihaqi. Seluruhnya melalui 

periwayatan Muṣ’ab bin Ṡābit bin ‘Abdullah bin al-Zubair, sedangkan 

statusnya dipermasalahkan. Abu Hātim berkata: “Ia banyak melakukan 

kesalahan.” 

Menurut al-Ṣan’āni sebab kelemahan hadis ini adalah keberadaan rawi yang 

kedabitannya bermasalah, yaitu Muṣ’ab bin Ṡābit. 

Analisis: 

Sanad Abu Daud: 

 

398Ahmad bin 'Ali bin Hajar al-‘Asqalāni, Bulūg al-Marām min Adillah al-Aḥkām, h. 516. 

399Muhammad bin Ismā’īl al-Ṣan’āni, Subul al-Salām Syarḥ Bulūg al-Marām, jilid 8, h. 69. 

400Sulaimān bin al-Asy’aṡ al-Sijistāni, Sunan Abi Dawud, jilid 5, h. 440. 
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Sanad al-Hakim: 

 

Al-Hakim berkata: “Hadis ini sanadnya sahih, namun tidak dikeluarkan oleh 

Bukhari dan Muslim.”  

Sanad Ahmad: 

Sanad al-Baihaqi: 

 

Semua periwayatan para muḥaddiṡ di atas melalui Muṣ’ab bin Ṡābit. Ia 

dinilai lemah oleh Ahmad bin Hanbal, Yahyā bin Ma’īn, Abu Hatim, dan al-

Nasā`i.404 Ibnu Hibban memasukkannya ke dalam al-Ṡiqāṭ. Kemudian ia 

memasukkannya ke dalam al-Majrūḥīn, ia berkata: “Aku memasukkannya ke 

dalam al-Ḍu’afā`.”405 

Berdasarkan uraian ini, kritik al-Ṣan’āni bahwa hadis ini dihukumi lemah 

adalah pendapat yang kuat. 

6. Kritik terhadap kesahihan hadis no. 1100: 

 

401Muhammad bin ‘Abdillah al-Hakim, al-Mustadrak ‘ala al-Ṣaḥīḥain, jilid 4, h. 106. 

402Ahmad bin Ḥanbal, Musnad Ahmad, jilid 26, h. 29. 

403Ahmad bin al-Ḥusain al-Baihaqi, al-Sunan al-Kubrā, jilid 10, h. 228. 

404Yusuf al-Mizzi, Tahẓīb al-Kamāl fī Asmā` al-Rijāl, jilid 28, h. 19. 

405Muhammad bin Hibbān al-Busti, al-Ṡiqāt, jilid 7, h. 478 
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Ibnu Hajar berkata pada Kitab Talak, Bab Li’an: 

 

--

 

Artinya: 

Dari Abu Hurairah, bahwa ia mendengar Rasulullah bersabda pada saat turun 

ayat tentang li’an: “Siapapun wanita yang memasukkan kepada kaumnya 

seseorang yang bukan berasal dari mereka, maka ia tidak memperoleh apapun 

dari Allah, dan Allah tidak akan masukkannya ke dalam Surga. Dan siapapun 

laki-laki yang mengingkari anaknya sementara ia mengetahui bahwa anak 

tersebut benar-benar anaknya, maka Allah menutup diri darinya, dan Allah 

akan mempermalukannya di hadapan orang-orang terdahulu dan yang 

terakhir.” Diriwayatkan oleh Abu Daud, al-Nasā`i, Ibnu Majah, dan 

disahihkan oleh Ibnu Hibban. 

Ibnu Ḥajar menyetujui penilaian Ibnu Hibban tentang kesahihan hadis ini. 

Al-Ṣan’āni mengkritik penilaian tersebut dengan berkata: 

Artinya: 

“(Hadis ini) diriwayatkan secara tafarrud oleh ‘Abdullah bin Yūnus, dari 

Sa’id al-Maqburi, dari Abu Hurairah. Periwayatan ‘Abdullah bin Yūnus 

hanya ditemukan pada hadis ini. Sehingga pada penilaian kesahihannya 

terdapat kejanggalan. Hadis ini juga disahihkan oleh al-Dāraquṭni, walaupun 

ia mengakui periwayatannya secara tafarrud oleh ‘Abdullah bin Yūnus. Pada 

pembahasan ini terdapat pula riwayat al-Bazzār dari Ibnu ‘Umar, namun pada 

 

406Ahmad bin 'Ali bin Hajar al-‘Asqalāni, Bulūg al-Marām min Adillah al-Aḥkām, h. 417. 

407Muhammad bin Ismā’īl al-Ṣan’āni, Subul al-Salām Syarḥ Bulūg al-Marām, jilid 6, h. 

215. 
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sanadnya terdapat Ibrahim bin Yazīd al-Jauzi, rawi yang lemah. Ahmad juga 

meriwayatkannya melalui Mujahid dari ‘Umar. Dan ‘Abdullah bin Ahmad 

bin Hanbal juga meriwayatkan dari ayahnya melalui Wakī’, ia berkata: “Waki 

meriwayatkannya secara tafarrud.”  

Menurut al-Ṣan’āni masalah pada hadis ini adalah periwayatannya secara 

tafarrrud oleh ‘Abdullah bin Yūnus. Sehingga ia tidak menghukumi hadis ini sahih. 

Kemudian ia mengisyaratkan sejumlah riwayat serupa dari al-Bazzār dan Ahmad, 

namun seluruhnya bermasalah. Dipahami dari kritiknya, al-Ṣan’āni memandang 

syahid tersebut tidak dapat saling menguatkan. 

Analisis: 

Penilaian Ibnu Hibban didukung oleh al-Hakim, ia berkata pada al-

Mustadrak: “Hadis ini sahih berdasarkan syarat Muslim,” dan al-Żahabi 

menyetujuinya.408 

Sanad Abu Daud: 

 

Sanad al-Nasā`i: 

 

 

408Perkataan al-Hākim bahwa hadis ini sahih berdasarkan syarat Muslim, maka hal tersebut 

keliru karena Muslim tidak meriwayatkan dari ‘Abdullah bin Yunus satu hadis-pun dalam Sahih-

nya. 

409Sulaimān bin al-Asy’aṡ al-Sijistāni, Sunan Abi Dawud, jilid 3, h. 576. 

410Ahmad bin Syu’aib al-Nasā`i, Sunan al-Nasā`i, jilid 5, h. 286. 
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Sanad Ibnu Majah: 

 

Sanad Ibnu Hibban:  

 

Seluruh muhaddis di atas meriwayatkan hadis ini melalui Yazīd bin al-Hādi, 

dari ‘Abdullah bin Yūnus, dari Sa’īd al-Maqburi, dari Abu Hurairah, dari Nabi. 

Kecuali Ibnu Majah, ia meriwayatkannya melalui Mūsā bin ‘Ubaidah dari Yaḥyā 

bin Ḥarb, dari Sa’īd al-Maqburi, dari Abu Hurairah, dari Nabi. 

Ibnu Hibban memasukkan ‘Abdullah bin Yūnus ke dalam al-Ṣiqāt. Namun 

Ibnu al-Qaṭṭan, Ibnu Abi Hatim, dan al-Dāraquṭi menilainya majhūl al-ḥāl.413 Ibnu 

Ḥajar menilainya majhūl al-ḥāl, namun maqbūl.414 Maksudnya adalahn ‘Abdullah 

bin Yūnus maqbūl jika terdapat mutāba’āt. Riwayat Ibnu Majah melalui Yaḥyā bin 

Ḥarb dari Sa’īd al-Maqburi adalah mutāba’āt untuk riwayat ‘Abdullah bin Yunus. 

Sehingga Ibnu Ḥajar menilai kesahihan hadis di atas.  

Hadis ini juga diriwayatkan oleh al-Bagawi melalui Muhammad bin Ahmad 

al-Bazzār dari Muhammad bin ‘Iṣām, dari Ahmad bin ‘Abdillah al-Firyābi, dari 

 

411Muhammad bin Yazīd al-Qazwaini, Sunan Ibni Mājah, jilid 4, h. 43. 

412Muhammad bin Hibbān al-Busti, Ṣaḥīḥ Ibnu Ḥibbān, jilid 3, h. 542. 

413‘Abdurrahman bin Muhammad bin Idrīs al-Rāzi, al-Jarḥ wa al-Ta’dīl, jilid 5, h. 205. 

414Ahmad bin 'Ali bin Hajar al-‘Asqalāni, Taqrīb al-Tahẓīb (Cet. I; Suriah: Dār al-Rasyīd, 

1986), h. 330. 
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Bakkār bin ‘Abdillah, dari pamannya, dari Sa’īd al-Maqburi. Sehingga dengannya 

ditemukan bahwa ‘Abdullah bin Yūnus tidak meriwayatkan secara tafarrud, 

sebagaimana pendapat al-Dāraquṭni yang disebutkan oleh al-Ṣan’āni. Kritik 

terhadap pendapat al-Dāraquṭni ini luput dari kritik al-Ṣan’āni.  

Kendati dalam merujuk kepada buku-buku al-jarḥ dan al-ta’dīl, maka 

Yahya bin Ḥarb dinilai majhūl oleh Ibnu al-Madini, al-Dāraquṭni dan al-Żahabi.415 

Dan Musā bin ‘Ubaidah, yang meriwayatkan dari Yahya bin Ḥarb, juga dinilai 

lemah.416 Maka riwayat ini tidak dapat menguatkan riwayat ‘Abdullah bin Yūnus, 

karena padanya terdapat 2 kelemahan. Adapun pada sanad al-Bagawi, terdapat 

Ahmad bin ‘Abdillah bin Hakim al-Faryābi, rawi yang muttaham bi al-kaẓib,417 

sehingga riwayat tersebut juga tidak dapat menguatkan hadis riwayat ‘Abdulullah 

bin Yunus. Walaupun riwayat Yahya bin Harb dan Ahmad al-Firyābi menunjukkan 

bahwa ‘Abdullah tidak meriwayatkannya secara tafarrud.  

Sejumlah syahid yang diisyaratkan oleh al-Ṣan’āni: 

 

Syahid (yang semakna dengan penggalan kalimat pertama419 pada hadis 

Abu Hurairah) ini adalah hadis Ibnu ‘Umar yang diriwayatkan oleh al-Bazzār dan 

al-Ṭabrāni melalui Ibrāhīm bin Yazīd dari Ayyūb bin Mūsā, dari Nāfi’, dari Ibnu 

 

415Muhammad bin Ahmad al-Ẓahabi, al-Kāsyif, jilid 2 (Cet. I; Jeddah: Dār al-Qiblah, 1992), 

h. 363. 

416Yusuf al-Mizzi, Tahẓīb al-Kamāl fī Asmā` al-Rijāl, jilid 29, h. 104. 

417Muhammad bin Ahmad al-Ẓahabi, Mīzān al-I’tidāl, jilid 1, h. 108. 

418Ahmad bin ‘Amr al-Bazzār, Musnad al-Bazzār, jilid 12, h. 246. 

419  
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‘Umar, marfū’. Ibrāhīm bin Yazīd adalah rawi yang dinilai matrūk, mungkar al-

ḥadīṣ.420  

Syahid dari hadis Ibnu ‘Umar juga diriwayatkan oleh Ahmad, melalui Wakī’ 

bin al-Jarrāḥ dari ayahnya, dari Ibnu Abi Mujālid, dari Mujahid, dari Ibnu ‘Umar, 

marfū’. 

 

Seluruh rawinya adalah rawi Ṣaḥīḥain, kecuali Ibnu Abi Mujālid, namun ia 

adalah rawi yang ṡiqah dan salah satu rawi al-Bukhari. Namun hadis ini hanya 

semakna dengan penggalan kalimat kedua422 dari hadis Abu Hurairah. Oleh 

karenanya hadis ini hanya menjadi syahid pada penggalan kedua hadis Abu 

Hurairah. 

7. Kritik terhadap kesahihan hadis no. 1153: 

Ibnu Hajar berkata pada Kitab Talak, Bab Ḥaḍānah: 

 

Artinya: 

Dari Rāfi’ bin Sinān, bahwa ia telah masuk Islam, namun istrinya menolak 

masuk Islam. Maka Nabi mendudukkan sang ibu di satu sisi, dan sang ayah 

di sisi yang lain, serta beliau mendudukkan sang anak di antara keduanya. 

 

420Yusuf al-Mizzi, Tahẓīb al-Kamāl fī Asmā` al-Rijāl, jilid 2, h. 242. 

421Ahmad bin Ḥanbal, Musnad Ahmad, jilid 8, h. 141. 

422  

423Ahmad bin 'Ali bin Hajar al-‘Asqalāni, Bulūg al-Marām min Adillah al-Aḥkām, h. 434. 
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Kemudian sang anak mengarah ke ibunya. Maka Nabi berdoa: Ya Allah, 

berilah ia petunjuk. Maka sang anak mengarah ke ayahnya, kemudian ia 

mengambilnya. Diriwayatkan oleh Abu Daud, al-Nasā`i, dan disahihkan oleh 

al-Hakim. 

Mengkritik persetujuan Ibnu Ḥajar terhadap penilaian al-Hakim tentang 

kesahihannya, al-Ṣan’āni berkata: 

Artinya: 

“Tetapi Ibnu Munẓir berkata: “Tidak dinilai ṡabit oleh ulama.” Pada sanadnya 

terdapat masalah, yaitu periwayatannya dari ‘Abd al-Ḥamīd bin Ja’far bin 

Rāfi’, ia dilemahkan oleh al-Ṣauri dan Yaḥyā bin Ma’īn. Dan terdapat 

perbedaan tentang anak ini, disebutkan laki-laki, dan disebutkan perempuan” 

Sebab kelemahan yang disebutkan al-Ṣan’āni adalah keberadaan rawi yang 

lemah, yaitu ‘Abd al-Ḥamīd bin Ja’far. Dan perbedaan tentang anak tersebut, yang 

kadang disebutkan laki-laki, atau perempuan. 

Analisis: 

Sanad Abu Daud:  

Al-Nasā`i meriwayatkan dengan 2 sanad: 

 

424Muhammad bin Ismā’īl al-Ṣan’āni, Subul al-Salām Syarḥ Bulūg al-Marām, jilid 6, h. 

298. 

425Sulaimān bin al-Asy’aṡ al-Sijistāni, Sunan Abi Dawud, jilid 3, h. 559. 
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Sanad al-Hakim: 

Al-Hakim berkata: Sanadnya sahih, dan tidak diriwayatkan oleh Bukhari dan 

Muslim. 

Ketiga muhaddis di atas meriwayatkan melalui ‘Abd al-Ḥamīd bin Ja’far. 

Al-Nasā`i juga meriwayatkannya dengan jalur lain, melalui ‘Abd al-Ḥamīd bin 

Salamah. Anak yang dikisahkan pada sanad Ibnu Ja’far adalah anak perempuan. 

Sedangkan pada sanad Ibnu Salamah adalah anak laki-laki. Hal ini nampak tidak 

dicermati oleh al-Ṣan’āni, berdasarkan perkataannya: “Terdapat perbedaan tentang 

anak ini, disebutkan laki-laki, dan disebutkan perempuan.” Sedangkan ia berbicara 

tentang sanad ‘Abdullah bin Ja’far. 

Adapun pandangan ulama tentang ’Abd al-Ḥamīd bin Ja’far, adalah:429 

1. Ahmad bin Hanbal: Ṡiqah, laisa bihi ba`s. 

2. Yahya bin Ma’īn: Ṡiqah. Namun ia berpandangan Qadariyah. 

3. Abu Hatim: Ṣadūq. 

 

426Ahmad bin Syu’aib al-Nasā`i, al-Sunan al-Kubrā, jilid 6, h. 125. 

427Ahmad bin Syu’aib al-Nasā`i, al-Sunan al-Kubrā, jilid 6, h. 126 

428Muhammad bin ‘Abdillah al-Hakim, al-Mustadrak ‘ala al-Ṣaḥīḥain, jilid 2, h. 225. 

429Yusuf al-Mizzi, Tahẓīb al-Kamāl fī Asmā` al-Rijāl, jilid 16, h. 416. 
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4. Al-Nasā`i: Lā ba`sa bihi. 

5. Ibnu Hibban memasukkannya ke dalam al-Ṡiqāt.  

6. Al-Bukhari ber-istisyhād dengan riwayatnya pada Sahih-nya. Dan 

meriwayatkan darinya pada Raf’ al-Yadain fī al-Ṣalāh 

7. Sufyān al-Ṣauri melemahkannya karena pandangan Qadariyahnya. 

8. Yahya bin Sa’īd melemahkannya karena keikutsertaannya bersama 

Khawarij. 

Berdasarkan uraian ini, ditemukan kekeliruan pada kritik al-Ṣan’āni tentang 

pendapat Yahyā bin Ma’in. Yahya bin Ma’in menilai ’Abd al-Ḥamīd bin Ja’far 

ṡiqah, tidak melemahkannya. Sebagaimana pandangan mayoritas kritikus hadis. 

Yang melemahkannya adalah Yahyā bin Sa’īd.  

Jarḥ yang disebutkan oleh Sufyān al-Ṡauri dan Yahyā bin Sa’īd adalah 

tentang periwayatan rawi yang mubtadi’. Pendapat mayoritas kritikus adalah 

periwayatan rawi yang mubtadi’ dapat diterima jika ia adalah seorang yang ṡiqah 

dan periwayatannya tidak menyerukan kebid’ahannya. Pada hadis di atas tidak 

terdapat makna yang menyerukan pemikiran Qadariyah atau Khawarij, sehingga 

hadis tersebut dapat diterima. Penukilan al-Ṣan’āni terhadap penilaian Yahyā dan 

Sufyān al-Ṡauri menunjukkan pandangannya tentang periwayatan rawi yang 

mubtadi’, bahwa periwayatannya ditolak walaupun rawi tidak menyerukan 

kebid’ahannya, sebagaimana pandangan sejumlah ulama.  

Adapun kritiknya tentang gender anak yang disebutkan dalam hadis maka 

tidak menjadi ilat yang mencederai, karena terdapat indikasi 2 kejadian yang 

berbeda (ta’addud al-waqā`i’). Hal itu disebabkan ‘Abd al-Ḥamīd bin Ja’far dan 

‘Abd al-Ḥamīd bin Salamah adalah dua rawi yang berbeda. Kemudian dalam 
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sebuah riwayat disebutkan bahwa nama anak perempuan tersebut adalah 

‘Umairah,430 sedangkan nama anak laki-laki adalah Rāfi’.   

8. Kritik terhadap kesahihan hadis no. 1093: 

Ibnu Ḥajar berkata pada Kitab Talak, Bab Ilā`, Żihār, dan Kaffārah: 

Artinya: 

Dari Salamah bin Shakhr, ia berkata: Suatu ketika Ramadan telah tiba, aku 

khawatir menggauli istriku, maka aku men-żihar-nya. Kemudain pada suatu 

malam tersingkap sedikit darinya di hadapanku, lantas aku menggaulinya. 

Maka Rasulullah berkata kepadaku: “Bebaskanlah seorang budak!” Aku 

berkata: “Aku tidak memiliki kecuali leherku sendiri.” Beliau bersabda: 

“Berpuasalah dua bulan berturut-turut!” Aku berkata: “Bukankah hal yang 

menimpaku adalah perkara puasa?” Beliau bersabda: “Berilah makan satu 

farq kurma kepada enam puluh orang miskin!” Diriwayatkan oleh Ahmad, 

al-Arba’ah kecuali al-Nasā`i, dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibn 

al-Jārūd. 

Pada hadis ini Ibnu Ḥajar menyetujui penilaian sahih Ibnu Khuzaimah dan 

Ibnu al-Jārud. Mengkritik hal itu al-Ṣan’āni berkata: 

 

Artinya: 

Hadis ini dinilai ma’lūl oleh ‘Abd al-Ḥaqq karena terputusnya sanad antara 

 

430‘Ali bin Muhammad Ibn al-Qaṭṭān, Bayān al-Wahm wa al-Īhām, jilid 3, h. 514. 

431Ahmad bin 'Ali bin Hajar al-‘Asqalāni, Bulūg al-Marām min Adillah al-Aḥkām, h. 414. 

432Muhammad bin Ismā’īl al-Ṣan’āni, Subul al-Salām Syarḥ Bulūg al-Marām, jilid 2, h. 

179. 
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Sulaimān bin Yasār kepada Salamah, karena Sulaimān tidak bertemu dengan 

Salamah. Hal itu disebutkan oleh al-Tirmizi dari al-Bukhari. 

Al-Ṣan’āni memandang hadis ini lemah, karena sanad Sulaimān bin Yasār 

kepada Salamah terputus. 

Analisis: 

Sanad Ahmad:  

Sanad Abu Daud: 

Sanad al-Tirmizi: 

Sanad Ibnu Majah: 

 

Sanad Ibnu Khuzaimah: 

 

433Ahmad bin Ḥanbal, Musnad Ahmad, jilid 39, h. 105. 

434Sulaimān bin al-Asy’aṡ al-Sijistāni, Sunan Abi Dawud, jilid 3, h. 535. 

435Muhammad bin ‘Īsā al-Tirmiẓi. Sunan al-Tirmiẓi, jilid 5, h. 328. 

436Muhammad bin Yazīd al-Qazwaini, Sunan Ibni Mājah, jilid 3, h. 212. 
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Sanad Ibn al-Jārūd: 

 

Seluruh sanad ini melalui periwayatan Muhammad bin Ishaq, dari 

Muhammad bin ‘Amr, dari Sulaimān bin Yasār, dari Salamah bin Ṣakhr. 

Muhammad bin Ishaq adalah rawi yang mudallis.439 Dan pada riwayat di 

atas ia meriwayatkannya dengan cara ‘an’anah. Oleh karenanya, di antara ilat hadis 

ini adalah periwayatannya secara ‘an’anah oleh seorang mudallis. Hal ini luput dari 

kritik al-Ṣan’āni. 

Keterputusan sanad pada hadis di atas terletak pada sanad Sulaimān bin 

Yasār. Sulaimān bin Yasār adalah salah seorang kibār tabiin dan fuqahā` Madinah. 

Rawi yang ṡiqah. Ia disandingkan dengan Sa’īd bin al-Musayyib, atau lebih 

diunggulkan oleh sebagian ulama. Lahir pada masa khilafah ‘Uṡmān, dan wafat 

pada tahun 107 H. Ia tercatat mendengarkan hadis dari sejumlah sahabat, seperti 

Zaid bin Ṡābit, ‘Aisyah, Abu Hurairah, Maimunah, Ummu Salamah, Ibnu ‘Abbās, 

Jābir bin ‘Abdillah dan lainnya. Namun beberapa periwayatannya dari sejumlah 

sahabat dinilai mursal, karena ia tidak mendengar langsung dari mereka. Di 

 

437Muhamamad bin Ishaq bin Khuzaimah, Ṣaḥīḥ Ibnu Khuzaimah, jilid 2, h. 1144. 

438‘Abdullah bin ‘Ali bin al-Jārūd, al-Muntaqā (Cet. I; Kairo: Dār al-Taqwā, 2007), h. 273. 

439Ahmad bin 'Ali bin Hajar al-‘Asqalāni, Taqrīb al-Tahẓīb, h. 467. 
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antaranya adalah periwayatannya dari Salamah bin Ṣakhr, seperti yang disebutkan 

oleh al-Bukhāri.440  

Namun terdapat mutaba’at untuk riwayat Sulaimān bin Yasār di atas yang 

diriwayatkan oleh Muhammad bin ‘Abdurraḥmān bin Ṡaubān dan Abu Salamah, 

dari Salamah bin Ṣakhr. Riwayat ini disebutkan oleh al-Tirmizi, dan al-Baihaqi: 

Muhammad bin ‘Abdurraḥmān bin Ṡaubān, dan Abu Salamah adalah dari 

kalangan ausāṭ tabiin. Dan periwayatannya dari Salamah juga dinilai mursal. 

Namun gabungan riwayat-riwayat ini saling menguatkan. Terlebih bahwa 

ketiganya adalah rawi yang ṡiqah. Hal ini mengindikasikan kebenaran hadis 

tersebut. 

Ibnu Ḥajar mengisyaratkan syahid dari Abu Hurairah yang diriwayatkan 

Ibnu Khuzaimah, yaitu: 

 

 

440Yusuf al-Mizzi, Tahẓīb al-Kamāl fī Asmā` al-Rijāl, jilid 12, h. 101. 

441Muhammad bin ‘Īsā al-Tirmiẓi. Sunan al-Tirmiẓi, jilid 2, h. 488. 

442Muhamamad bin Ishaq bin Khuzaimah, Ṣaḥīḥ Ibnu Khuzaimah, jilid 2, h. 934. 
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Syahid ini luput dari al-Ṣan’āni. Dan berdasarkan syahid serta mutaba’at di 

atas, maka hadis Salamah bin Ṣakhr dapat dinilai maqbūl, seperti penilaian Ibnu 

Ḥajar.  

9. Kritik terhadap kesahihan hadis no. 98: 

Ibnu Ḥajar berkata pada Kitab Bersuci, Bab Adab Buang Air: 

 

Artinya: 

Dari ‘Aisyah, bahwasanya Rasulullah bersabda: “Barangsiapa yang 

mendatangi tempat buang air, maka hendaklah dia mengambil sitr 

(penutup).” Diriwayatkan oleh Abu Daud. 

Hadis ini dinilai sahih oleh Ibnu Ḥajar, mengikuti penilaian Abu Daud.444 

Al-Ṣan’āni mengkrtik penilaian tersebut dengan berkata: 

Artinya: 

Dalam Sunan, hadis ini dinisbatkan kepada Abu Hurairah, seperti itu pula 

dalam al-Talkhīṣ. Ia berkata: “Porosnya pada riwayat Abu Sa’īd al-Ḥubrāni 

al-Ḥimṣi.” Ia adalah rawi yang diperselisihkan. Dikatakan ia adalah seorang 

sahabat, namun pendapat itu tidak benar. Serta status rawi yang meriwayatkan 

darinya juga diperselisihkan.  

Al-Ṣan’āni meluruskan penisbatan hadis ini kepada Abu Hurairah, bukan 

‘Aisyah, sebagaimana dalam Sunan Abu Daud. Menurut al-Ṣan’āni, hadis ini 

dihukumi lemah, karena Abu Sa’īd adalah rawi yang statusnya diperselisihkan, dan 

 

443Ahmad bin 'Ali bin Hajar al-‘Asqalāni, Bulūg al-Marām min Adillah al-Aḥkām, h., h. 79. 

444Hadis ini tidak dikomentari oleh Abu Daud. Dan hadis yang tidak ia komentari adalah 

hadis yang sahih. 

445Muhammad bin Ismā’īl al-Ṣan’āni, Subul al-Salām Syarḥ Bulūg al-Marām, jilid 1, h. 

306. 



143 

 

 

 

rawi yang meriwayatkan dari Abu Sa’īd yaitu Huṣāin al-Ḥimṣi adalah rawi yang 

diperselishkan statusnya. 

Analisis: 

Sanad Abu Daud: 

 

Hadis ini diriwayatkan melalui Ṡaur bin Yazīd dari Ḥuṣain al-Ḥubrāni, dari 

Abu Sa’īd al-Khair, dari Abu Hurairah, secara marfū’. Hadis ini adalah penggalan 

hadis yang cukup panjang. 

Pada beberapa cetakan Sunan Abi Daud disebutkan Abu Sa’d (bukan Abu 

Sa’īd) al-Khair, kemudian Abu Daud menuturkan bahwa ia adalah seorang sahabat, 

yang dengannya ia menilai kesahihan hadis ini. Perbedaan nama ini 

mengindikasikan periwayatan 2 orang yang berbeda. Abu Sa’d al-Khair 

dimasukkan ke dalam golongan sahab oleh al-Bukhari, Abu Daud, Abu Hatim, Ibnu 

Hibban, al-Bagawi, Ibnu ‘Abd al-Barr, dan lainnya.447 Adapun Abu Sa’īd al-Khair, 

maka ia adalah seorang tabi’in yang ṡiqah.448 Sehingga kritik al-Ṣan’āni tentang 

status Abu Sa’īd tidak tepat. Karena periwayatan yang benar adalah periwayatan 

al-Ḥuṣain al-Ḥubrāni dari Abu Sa’d al-Khair, dari Abu Hurairah secara marfū’, 

 

446Sulaimān bin al-Asy’aṡ al-Sijistāni, Sunan Abi Dawud, jilid 1, h. 27. 

447Ibnu ‘Abd al-Barr al-Namiri, al-Istī’āb fī Ma’rifah al-Aṣḥāb, jilid 4 (Cet. I; Beirut: Dār 

al-Jīl, 1992), h. 1672. 

448Al-Sayyid Abu al-Ma’āṭi al-Nauri dkk, al-Jāmi’ fī al-Jarḥ wa al-Ta’dīl, jilid 3 (Cet. I; 

Beirut: ‘Ālam al-Kutub, 1992), h. 376. 
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seperti pada sanad Ibnu Majah.449 Oleh karenanya, pada sanad Abu Daud di atas 

terjadi taṣḥīf yang dilakukan pencetak. 

Adapun al-Ḥuṣain al-Ḥimyari atau al-Ḥubrāni, maka ia adalah seorang rawi 

yang dinilai majhūl.450 Namun Ibnu Hibbān memasukkannya ke dalam al-Ṡiqāt.451 

Sehingga sanad hadis ini dihukumi lemah, seperti penilaian al-Ṣan’āni. 

Namun, hadis ini memiliki sejumlah syahid yang menguatkan maknanya, 

seperti riwayat ‘Abdurraḥmān bin Abi Qurād: 

Sanad hadis ini sahih, dan luput dari al-Ṣan’āni. 

Perbandingan penilaian Ibnu Hajar pada penilaian sahih, dan kritik al-

Ṣan’āni serta analisisnya dimuat dalam bagan berikut: 

No. 

Hadis 

Penilaian 

Ibnu Hajar 

Kritik 

al-Ṣan’āni 
Keterangan Analisis 

112 Sahih 
- Lemah, karena 

seorang rawi yang 

di-jarḥ oleh 

sejumlah ulama. 

- al-Jarḥ muqaddam ‘alā al-ta’dīl 

sebagaimana kritik al-Ṣan’āni. 

- Terdapat iḍṭirāb (keguncangan) 

pada matan hadis, yang luput dari 

kritik al-Ṣan’āni. 

534 Sahih 
- Lemah, karena ilat 

irsāl. 

- Riwayat Anas dapat dijadikan 

syahid. 

 

449Muhammad bin Yazīd al-Qazwaini, Sunan Ibni Mājah, jilid 1, h. 222. 

450Muhammad bin Ahmad al-Ẓahabi, Mīzān al-I’tidāl, jilid 1, h. 555. 

451Muhammad bin Hibbān al-Busti, al-Ṡiqāt, jilid 6, h. 211. 

452Ahmad bin Syu’aib al-Nasā`i, al-Sunan al-Kubrā, jilid 1, h. 80. 
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- Syawāhid-nya 

tidak dapat saling 

menguatkan. 

538 Sahih 
- Lemah, karena 

iḍṭirāb pada 

sanadnya.  

- Periwayatannya 

secara mauqūf, dan  

- 2 rawi yang 

majhūl. 

- Hadis tersebut mengandung 

iḍṭirāb pada sanadnya.  

- Pada sanadnya terdapat 2 rawi 

yang majhūl. Ibnu Hajar menukil 

dan menyetujui penilaian Ibnu 

Hibban. Sedangkan metode Ibnu 

Hibban dikritik, karena menilai 

ṡiqah banyak rawi yang majhūl. 

Oleh karenanya Ibnu Hibban 

digolongkan mutasāhil. 

880 Sahih 
- Lemah, karena 

rawi yang majhūl, 

dan ilat irsāl. 

- Hadis tersebut mengandung ilat 

irsāl.  

- Ibnu Hajar menilai rawi majhūl 

tersebut adalah ṡiqah, menyetujui 

penilaian Ibnu Hibban dan al-‘Ijli. 

Metode al-‘Ijli pada rawi majhūl 

serupa dengan metode Ibnu Hibban. 

1398 Sahih 
- Lemah, karena 

rawi yang kaṡīr al-

galaṭ (banyak 

melakukan 

kesalahan). 

- Mayoritas ulama melemahkan 

rawi tersebut.  

- Ibnu Hajar menukil penilaian al-

Hakim dalam al-Mustadrak, 

sedangkan metode al-Hakim dalam 

kitab tersebut dikritik oleh ulama, 

dan ia digolongkan mutasāhil. 

1100 Sahih 
- Lemah, karena 

periwayatannya 

secara tafarrud 

oleh rawi yang 

majhūl, yaitu 

‘Abdullah bin 

Yunus. 

- ‘Abdullah bin Yunus dinilai ṡiqah 

oleh Ibnu Hibban dan al-Hakim. 

- Ibnu Hajar menilainya majhūl, 

namun maqbūl jika terdapat 

mutābi’. Dan terdapat mutābi’. 

- Riwayat yang disebutkan syāhid 

oleh al-Ṣan’āni nampak tidak tepat 
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- Syawāhid-nya 

tidak dapat saling 

menguatkan. 

dijadikan syāhid dari segi 

kandungan hadisnya. 

1153 Sahih 
- Lemah, karena 

rawi yang dinilai 

lemah, yaitu 

‘Abdullah bin 

Ja’far. 

- Riwayat mubtadi’ 

tidak diterima. 

- Matan yang 

muḍṭarib. 

- ‘Abdullah bin Ja’far tidak dinilai 

lemah menurut pendapat mayoritas 

yang muktabar. al-Jarḥ tidak selalu 

didahulukan secara mutlak. Seperti 

jika al-ta’dīl bersumber dari 

kritikus dan pakar yang muktabar, 

maka al-ta’dil tidak digugurkan 

oleh al-jarḥ. 

- Riwayat mubtadi’ dapat diterima 

jika tidak menyerukan 

kebid’ahannya. 

- Terdapat indikasi yang kuat 

terjadinya 2 kejadian yang berbeda 

(ta’addud al-waqā`i’), bukan 

iḍṭirāb pada matannya. 

1093 Sahih 
- Lemah, karena 

sanad yang 

terputus. 

- Pada sanadnya terdapat al-tadlīs. 

Hal tersebut luput dari kritik al-

Ṣan’āni.  

- Namun hadis tersebut dapat 

diterima berdasarkan syāhid dan 

mutābi’ yang ada.  

- Syāhid dan mutābi’tersebut luput 

dari kritik al-Ṣan’āni. 

98 Sahih 
- Lemah, karena 2 

rawi yang statusnya 

dipermasalahkan, 

yaitu Abu Sa’īd dan 

al-Ḥusain al-

Ḥimyari. 

- Rawi hadis tersebut adalah Abu 

Sa’d (bukan Abu Sa’īd), rawi yang 

ṡiqah. 

- al-Ḥusain al-Ḥimyari adalah rawi 

yang majhūl. Namun Ibnu Hibban 

menilaianya ṡiqah. 
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- Terdapat syahid yang dapat 

menguatkan hadis tersebut. Syāhid 

tersebut luput dari kritik al-Ṣan’āni. 

D. Kritik al-Ṣan’āni terhadap Ibnu Ḥajar pada Penilaian Hadis Hasan 

1. Kritik terhadap ke-hasan-an hadis no. 500: 

Ibnu Ḥajar berkata pada Kitab Salat, Bab Salat 2 Hari Raya: 

 

Ibnu Ḥajar menilai hadis ini hasan, menukil penilaian al-Tirmizi. 

Mengkritik penilaian tersebut, al-Ṣan’āni berkata: 

 

Artinya: 

“Aku tidak menemukan penilaian hasan tersebut dari al-Tirmizi, dan aku 

tidak menyangka jika ia menilainya hasan. Karena ia meriwayatkannya 

melalui jalur al-Ḥāriṡ bin al-A’war, ulama mempermasalahkan statusnya. Al-

Zuhri meriwayatkan secara mursal: Bahwasanya Nabi tidak pernah 

berkendara saat (beranjak menuju) lebaran dan saat mengiring jenazah. 

Namun, al-Bukhari menamakan pada Sahih-nya “bab tentang berjalan dan 

berkendara menuju pelaksanaan lebaran,” ia menyamakan berjalan dan 

berkendara, menunjukkan bahwa ia memandang hadis di atas adalah lemah, 

oleh karena itu ia kembali kepada asal, yaitu kelonggaran (berjalan atau 

berkendara).” 

Masalah yang disebutkan oleh al-Ṣan’āni pada penilaian hasan untuk hadis 

ini adalah keberadaan rawi yang dilemahkan yaitu al-Ḥāriṡ bin al-A’war. Al-

 

453Ahmad bin 'Ali bin Hajar al-‘Asqalāni, Bulūg al-Marām min Adillah al-Aḥkām, h. 209. 

454Muhammad bin Ismā’īl al-Ṣan’āni, Subul al-Salām Syarḥ Bulūg al-Marām, jilid 3, h. 

197. 
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Ṣan’āni mengisyaratkan sebuah syahid dari sanad al-Zuhri, namun riwayatnya 

adalah mursal. Ia juga memandang bahwa al-Bukhari menilai hadis ini lemah. 

Analisis: 

Riwayat al-Tirmiżi: 

 

Al-Ṣan’āni menuturkan bahwa ia tidak menemukan perkataan al-Tirmizi 

bahwa hadis ini hasan. Namun penulis menemukan penilaian hasan yang 

disebutkan al-Tirmiżi. Ia berkata: “ ” (ini adalah hadis yang 

hasan).456 Adapun ungkapan hadis hasan dalam istilah al-Tirmiżi, sering digunakan 

untuk hadis hasan li gairihi dalam definisi istilah ulama mutakhirin. Al-Tirmizi 

mendenfinisakan hadis hasan: 

Artinya: 

“Tidak terdapat pada sanadnya rawi yang muttaham bi al-każib, hadisnya 

tidak syāż, dan hadis tersebut diriwayatkan dari jalur yang lain.” 

Dipahami bahwa menurut al-Tirmizi riwayat ini awalnya adalah lemah, 

kemudian dikuatkan oleh riwayat yang lain, sehingga dihukumi hasan li gairihi.  

Adapun al-Ḥāriṣ al-A’war, berikut penilaian ulama tentangnya:458 

 

455Muhammad bin ‘Īsā al-Tirmiẓi. Sunan al-Tirmiẓi, jilid 1, h. 535. 

456Sunan al-Tirmiżi tercatat memiliki beberapa nuskhah (cetakan) yang berbeda. Hal ini 

menunjukkan bahwa nuskhah al-Ṣan’āni berbeda dengan yang penulis temukan. 

457Ibnu al-Salāḥ, Ma’rifah Anwā’ ‘Ulūm al-Ḥadīṡ, h. 99. 

458Yusuf al-Mizzi, Tahẓīb al-Kamāl fī Asmā` al-Rijāl, jilid 5, h. 244. 
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1. ‘Ali bin al-Madini: al-Ḥāriṡ każżāb. 

2. Yahya bin Ma’in: Lemah. Diriwayat yang lain ia menilainya ṡiqah. 

3. Abu Zur’ah: Hadisnya tidak dijadikan hujjah. 

4. Abu Hatim: Lemah. 

5. Al-Dāraqutni: Lemah. 

6. Ibnu ‘Adi: Mayoritas riwayatnya tidak terjaga. 

7. Ibnu Hibban: Seorang Syiah yang guluw, hadisnya lemah. 

Mayoritas penilaian di atas menunjukkan beratnya kelemahan al-Ḥāriṡ, 

bahkan sebagian ulama menilainya każżāb. Hal ini menunjukkan bahwa al-Tirmizi 

menyelisihi definisi hadis hasan yang telah ia sebutkan.459 Oleh karenanya sanad 

hadis ini dihukumi lemah, sebagaimana kritik al-Ṣan’āni.  

Namun terdapat sejumlah riwayat lain yang dapat mendukung riwayat di 

atas, yaitu: 

Riwayat al-Zuhri secara mursal: 

Riwayat Sa’īd bin al-Musayyib: 

 

459Bahwa hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang kaẓẓāb tidak dapat dikuatkan. 

460Ja’far bin Muhammad al-Firyābi, Aḥkām al-‘Īdain (Cet. I; Madinah: Maktabah al-‘Ulūm 

wa al-Ḥikam, 1406 H), h. 102. 
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Kedua riwayat ini mursal, tetapi sanad keduanya sahih.462 

Riwayat Ibnu ‘Umar: 

 

Namun pada sanadnya terdapat ‘Abdurrahman bin ‘Abdillah al-‘Umari, 

rawi yang matrūk.464 

Riwayat Sa’d al-Qarż: 

 

Namun pada sanadnya terdapat ‘Abdurrahman bin Sa’d bin ‘Ammār. Rawi 

yang dinilai lemah.466 

Riwayat Abi Rāfi: 

 

461Ja’far bin Muhammad al-Firyābi, Aḥkām al-‘Īdain, h. 102. 

462Muhammad Nasiruddin al-Albani, Irwā` al-Galīl, jilid 3, h. 103. 

463Muhammad bin Yazīd al-Qazwaini, Sunan Ibni Mājah, jilid 2, h. 334. 

464Yusuf al-Mizzi, Tahẓīb al-Kamāl fī Asmā` al-Rijāl, jilid 17, h. 234. 

465Muhammad bin Yazīd al-Qazwaini, Sunan Ibni Mājah, jilid 2, h. 334. 

466Yusuf al-Mizzi, Tahẓīb al-Kamāl fī Asmā` al-Rijāl, jilid 17, h. 132. 
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Namun pada sanadnya terdapat Mandal bin ‘Ali, rawi yang memiliki 

kelemahan pada kedabitannya.468 

Riwayat ‘Abdurraḥmān bin Ḥāṭib: 

Namun pada sanadnya terdapat Khālid bin Ilyās, rawi yang dinilai 

matrūk.470 

Al-Tirmiżi menilainya hasan dan membenarkan maknanya berdasarkan 

beberapa syahid yang memiliki kelemahan yang ringan di atas, seperti riwayat Abi 

Rā’fi, al-Zuhri, dan Sa’īd bin al-Musayyib. Syahid-syahid tersebut menunjukkan 

indikasi yang kuat bahwa hadis di atas memiliki sumber yang benar. 

Adapun al-Ṣan’āni, ia tidak membenarkan penguatan untuk riwayat ‘Ali, 

dan tidak membenarkan maknanya. Hal itu ditunjukkan dengan perkataannya: “Aku 

 

467Muhammad bin Yazīd al-Qazwaini, Sunan Ibni Mājah, jilid 2, h. 335. 

468Yusuf al-Mizzi, Tahẓīb al-Kamāl fī Asmā` al-Rijāl, jilid 28, h. 493. 

469‘Umar bin Syabbah, Tārīkh al-Madinah, jilid 1 (Jeddah: al-Sayyid Ḥabīb Maḥmūd 

Ahmad, 1399 H), h. 137. 

470Yusuf al-Mizzi, Tahẓīb al-Kamāl fī Asmā` al-Rijāl, jilid 8, h. 29. 
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tidak menyangka jika al-Tirmizi akan menilainya hasan”, dan penukilannya 

terhadap pemberian judul bab471 yang disebutkan oleh al-Bukhari dalam Ṣaḥīḥ-nya. 

 Penilaian hasan li gairihi untuk hadis ini tidak bertentangan dengan judul 

yang disebutkan al-Bukhari. Karena dalam metodenya, al-Bukhari 

mempersyaratkan kesahihan hadis dalam Ṣaḥīḥnya. Sedangkan hadis di atas dinilai 

hasan li gairhi. Sehingga judul tersebut tidak memberikan informasi yang jelas dan 

ṣarīḥ bahwa al-Bukhari melemahkan makna hadis di atas. 

2. Kritik terhadap ke-hasan-an hadis no. 810: 

Ibnu Ḥajar berkata pada Kitab Haji, Bab Ihram: 

Artinya: 

Dari Abu Ayyub, ia berkata: “Aku mendengar Rasulullah bersabda: 

“Barangsiapa yang memisahkan antara orang tua dan anaknya, niscaya pada 

hari kiamat Allah akan memisahkan antara ia dan kekasihnya.” Diriwayatkan 

oleh Ahmad, disahihkan oleh al-Tirmizi dan al-Hakim. Namun pada 

sanadnya terdapat masalah, (tetapi) ia memiliki syahid. 

Setelah mengisyaratkan kelemahan hadis di atas, Ibnu Ḥajar 

mengisyaratkan riwayat lain sebagai syahid yang dapat menjadikan hadis tersebut 

hasan. Namun al-Ṣan’āni mengkritik penilaian tersebut dengan berkata: 

 

471Yaitu bab tentang berjalan dan berkendara menuju pelaksanaan lebaran. Ia menyamakan 

berjalan dan berkendara. 

472Ahmad bin 'Ali bin Hajar al-‘Asqalāni, Bulūg al-Marām min Adillah al-Aḥkām, h. 310. 
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Artinya: 

(Dikatakan bermasalah) karena terdapat Huyay bin ‘Abdullah al-Ma’āfiri, 

rawi yang diperselisihkan. Adapun syahid yang dimaksudnya nampaknya 

adalah hadis ‘Ubadah bin al-Ṣāmit “Janganlah anak dan ibunya dipisah. 

Dikatakan sampai kapan? Sampai anak itu balig atau mengalami haid,” 

diriwayatkan oleh al-Dāraquṭni dan al-Hakim, dan pada sanadnya terdapat 

‘Abdullah bin ‘Amr al-Wāqifi, rawi yang lemah. 

Menurut al-Ṣan’āni kelemahan yang diisyaratkan oleh Ibnu Ḥajar adalah 

keberadaan rawi yang statusnya diperselisihkan yaitu Huyay bin ‘Abdullah al-

Ma’āfiri. Dan syahid yang diisyaratkan adalah hadis ‘Ubadah bin al-Ṣāmit yang 

diriwayatkan oleh al-Dāraquṭni dan al-Hakim, namun menurutnya syahid tersebut 

tidak dapat mengangkat hadis Abi Ayyūb menjadi hasan. 

Analisis: 

Sanad Ahmad: 

Sanad Ahmad pada jalur lain. 

 

473Muhammad bin Ismā’īl al-Ṣan’āni, Subul al-Salām Syarḥ Bulūg al-Marām, jilid 5, h. 57. 

474Ahmad bin Ḥanbal, Musnad Ahmad, jilid 38, h. 485. 

475Ahmad bin Ḥanbal, Musnad Ahmad, jilid 38, h. 496. 
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Riwayat al-Hakim: 

Riwayat al-Tirmizi: 

Seluruh muhaddiṡ di atas meriwayatkan melalui Huyay bin ‘Abdillah al-

Ma’āfiri, dari Abi ‘Abdurraḥmān al-Ḥubuli, dari Abi Ayyūb, secara marfū. Seluruh 

dari rawi ini adalah ṡiqah kecuali Huyay bin ‘Abdillah, sebagian besar ulama 

melemahkannya:478 

1. Ahmad: . 

2. Al-Bukhāri: . 

3. Al-Nasā`i: . 

4. Ibnu Ma’īn: . 

5. Ibnu Hibban memasukkannya ke dalam al-Ṡiqāt. 

6. Ibnu ‘Adi, jika ia meriwayatkan dari ṡiqah: 

. Namun berdasarkan riwayat Ahmad, yang meriwayatkan dari adalah 

Ibnu Lahī’ah, rawi yang dipermasalahkan. 

 

476Muhammad bin ‘Abdillah al-Hakim, al-Mustadrak ‘ala al-Ṣaḥīḥain, jilid 2, h. 63. 

477Muhammad bin ‘Īsā al-Tirmiẓi. Sunan al-Tirmiẓi, jilid 2, h. 559. 

478Yusuf al-Mizzi, Tahẓīb al-Kamāl fī Asmā` al-Rijāl, jilid 7, h. 488. 
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7. Perkataan al-Hakim bahwa Huyay adalah salah satu rijāl Muslim adalah 

tidak tepat. 

Menyikapi perbedaan pandangan tentang Huyay di atas, maka pendapat 

yang memberikan jarḥ diutamakan, terlebih jumlah mereka lebih banyak. Oleh 

karena itu, kelemahan hadis yang diisyaratkan oleh Ibnu Ḥajar adalah Huyay bin 

‘Abdillah, seperti yang diisebutkan oleh al-Ṣan’āni. 

Al-Dārimi dan al-Baihaqi meriwayatkan mutāba’āt hadis Abu Ayyub di 

atas melalui jalur lain yang berbeda. Al-Dārimi meriwayatkan melalui al-Qāsim bin 

Kaṡīr dari al-Laiṡ bin Sa’d, dari ‘Abdullah bin Junādah, dari Abi ‘Abdirraḥmān al-

Ḥubuli, dari Abu Ayyūb, secara marfū’: 

Namun ‘Abdullah bin Junādah dinilai majhūl al-ḥāl, tetapi dinilai ṣiqah 

pada tingkat ke-4 oleh Ibnu Hibbān.480 

Al-Baihaqi meriwayatkan melalui Abu ‘Utbah dari Baqiyyah, dari Khālid 

bin Ḥumaid, dari al-‘Alā` bin Kaṡīr, dari Abu Ayyūb, secara marfū’: 

 

479‘Abdullah bin ‘Abdirraḥmān al-Dārimi, Musnad al-Dārimi, jilid 3 (Cet. I; Saudi: Dār al-

Mugni, 2000), h. 1611. 

480Muhammad bin Hibbān al-Busti, al-Ṡiqāt, jilid 7, h. 23. 
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Pada sanadnya terdapat Baqiyyah, rawi yang dikenal mudallis, namun ia 

tidak meriwayatkannya secara ‘an’anah. Namun terdapat al-‘Alā` bin Kaṡīr, rawi 

yang ṡiqah, namum ia tidak pernah mendengar dari Abu Ayyūb.482 Sehingga hadis 

riwayat ini dihukumi munqaṭi’.  

Syahid dari ‘Ubādah bin al-Ṣāmit untuk hadis Abu Ayyub yang diduga oleh 

al-Ṣan’āni diriwayatkan oleh al-Hakim dan al-Daraquṭni: 

1. Riwayat al-Dāraquṭni: 

 

2. Riwayat al-Hakim: 

 

481Ahmad bin al-Ḥusain al-Baihaqi, Syu’ab al-Īmān, jilid 13 (Cet. I; India: Maktabah al-

Rusyd, 2002), h. 423. 

482Yusuf al-Mizzi, Tahẓīb al-Kamāl fī Asmā` al-Rijāl, jilid 22, h. 532. 

483‘Ali bin ‘Umar al-Dāraquṭni, Sunan al-Dāraquṭni, jilid 4, h. 33. 
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Keduanya meriwayatkan melalui Ahmad bin al-Haiṡam al-‘Askari, dari 

‘Abdullah bin ‘Amr bin Ḥassān, dan seterusnya. Namun status ‘Abdullah bin ‘Amr 

bin Ḥassan berstatus lemah dan dinilai kaẓẓāb matrūk.485  

Namun terdapat syahid lain yang diriwayatkan oleh al-Dāraquṭni dan Ibnu 

Majah dari ‘Ali bin Abi Ṭālib, dan Abu Mūsā: 

1. Hadis ‘Ali: 

 

Riwayat ini dinilai sahih oleh Ibnu Khuzaimah, Ibnu al-Jārūd, Ibnu Hibbān, 

al-Ṭabrāni, dan Ibnu al-Qaṭṭān. Dan riwayat Abu Musa berikut dinilai hasan.487 

2. Hadis Abu Mūsā: 

 

 

484Muhammad bin ‘Abdillah al-Hakim, al-Mustadrak ‘ala al-Ṣaḥīḥain, jilid 2, h. 64. 

485Muhammad bin Ahmad al-Ẓahabi, Mīzān al-I’tidāl, jilid 2, h. 469. 

486‘Ali bin ‘Umar al-Dāraquṭni, Sunan al-Dāraquṭni, jilid 4, h. 28. 

487Muhammad bin ‘Ali al-Syaukāni, Nail al-Auṭār, jilid 5 (Cet. I; Mesir: Dār al-Ḥadīṡ, 

1993), h. 192. 

488Muhammad bin Yazīd al-Qazwaini, Sunan Ibni Mājah, jilid 3, h. 359. 
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Mutāba’āt yang telah disebutkan dan kedua syahid ini dapat menguatkan 

hadis Abu Ayyub di atas. Dan nampak bahwa syahid yang dimaksud oleh Ibnu 

Ḥajar dalam penilaiannya kedua syahid (riwayat ‘Ali dan Abu Mūsā) ini. Hal itu 

juga diisyaratkan olehnya pada kitab al-Talkhīṣ.489 Oleh karena itu, dugaan al-

Ṣan’āni bahwa syahid yang dimaksud Ibnu Ḥajar adalah riwayat ‘Ubādah bin al-

Ṣāmit dan menjadi alasan untuk tidak menguatkan hadis Abu Ayyūb adalah kurang 

tepat. 

3. Kritik terhadap ke-hasan-an hadis no. 1043: 

Ibnu Ḥajar berkata pada Kitab Nikah, Bab Walimah: 

 

Artinya: 

Dari Ibnu Mas'ud, ia berkata: Rasulullah bersabda: “Walimah pada hari 

pertama adalah wajib. Pada hari kedua adalah sunnah. Pada hari ketiga adalah 

sum’ah (ingin didengar).” Diriwayatkan oleh al-Tirmiẓi dan ia menilainya 

garīb. Dan para rawinya adalah rawi pada kitab Ṣaḥīḥ. Dan terdapat syahid 

dari Anas yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. 

Ungkapan tersebut mengisyaratkan penilaian hasan dari Ibnu Ḥajar terhadap 

hadis ini. Makna ini diperkuat dengan penyebutan syahid untuk hadis tersebut. 

Mengkiritik penilaian tersebut, al-Ṣan’āni berkata: 

 

489Ahmad bin 'Ali bin Hajar al-‘Asqalāni, al-Talkhīṣ al-Ḥabīr, jilid 3, h. 37-38. 

490Ahmad bin 'Ali bin Hajar al-‘Asqalāni, Bulūg al-Marām min Adillah al-Aḥkām, h. 399. 
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Artinya: 

“(al-Tirmizi) berkata: “Hadis ini tidak kami ketahui kecuali melalui 

periwayatan Ziyād bin ‘Abdillah al-Bakkā`i, sedang ia adalah rawi yang 

meriwayatkan hadis-hadis mungkar dan garīb.” Kemudian Ibnu Ḥajar 

berkata seraya membantah perkataan al-Tirmizi: “Rijāl-nya adalah rijāl Kitab 

Ṣaḥīḥ.” Namun ia berkata bahwa status Ziyād diperselisihkan, dan gurunya 

yaitu ‘Aṭā` bin al-Sā`ib adalah rawi yang terkena iktilāṭ, ia (Ziyād) 

meriwayatkan darinya setelah ia menjadi mukhtaliṭ. Oleh karena itu, tidak 

benar jika dikatakan para rawinya adalah rawi pada Kitab Ṣaḥīḥ. Kemudian 

syahid dari hadis Anas yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah pada sanadnya 

terdapat ‘Abd al-Malik bin Ḥusain, ia lemah. Dan pada pembahasan ini 

terdapat sejumlah hadis yang tidak lepas dari permasalah.” 

Menurut al-Ṣan’āni hadis ini adalah lemah, karena keberadaan Ziyād bin 

‘Abdullah al-Bakkā`i, rawi yang lemah. Olehnya al-Ṣan’āni memandang ungkapan 

bahwa para rawi hadis ini adalah rawi pada Kitab Ṣaḥīḥ492 adalah tidak tepat. Serta 

‘Atā` bin al-Sā`ib, rawi yang muktaliṭ. Walaupun terdapat hadis lain pada 

pembahasan ini, menurutnya hadis-hadis tersebut tidak dapat saling menguatkan.  

Analisis: 

Sanad al-Tirmizi: 

Untuk melihat kesesuaian penilaian Ibnu Ḥajar terhadap rijāl sanad ini, 

berikut adalah status mereka dari segi al-jarḥ wa al-ta’dīl: 

 

491Muhammad bin Ismā’īl al-Ṣan’āni, Subul al-Salām Syarḥ Bulūg al-Marām, jilid 6, h. 

127. 

492Ungkapan rijāl al-ṣaḥīḥ umumnya digunakan untuk para rawi pada Kitab al-Ṣaḥīḥain. 

493Muhammad bin ‘Īsā al-Tirmiẓi. Sunan al-Tirmiẓi, jilid 2, h. 389. 
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1. Abdullah bin Mas’ūd, seorang sahabat. 

2. Abu ‘Abdurraḥmān al-Sulami: Ṡiqah, ṡabt.494 

3. ‘Atā` bin al-Sā`ib: Ṣiqah, namun pada masa tuanya ia menjadi mukhtaliṭ, 

sebagaimana penilaian Ahmad, Yahya bin Ma’īn, Abu Hatim, al-Nasā`i 

dan lainnya. Rawi yang meriwayatkan darinya sebeulm ikhtilāṭ adalah 

Syu’bah, Sufyān, dan Ḥammād bin Zaid.495 

4. Ziyād bin ‘Abdullah al-Bakkā`i. Ahmad berkata: “Ṣadūq, laisa bihi 

ba`s.” Abu Hatim: “Hadisnya ditulis, namun tidak dijadikan hujjah.” 

Yahya bin Ma’īn: “Riwayatnya pada perihal peperangan la ba`s bihi, 

dan riwayat lainnya lemah.” ‘Ali bin al-Madini dan al-Nasā`i 

melemahkannya.496 

5. Muhammad bin Mūsā al-Baṣri. Syaikh, ṣāliḥ. Abu Daud 

melemahkannya. Ibnu Ḥibban memasukkannya ke dalam al-Ṡiqāt.497 

Dari uraian ini, terdapat 2 rawi yang bermasalah pada sanad ini, yaitu ‘Aṭā` 

bin al-Sā`ib dan Ziyād bin ‘Abdullah. Dan Ziyad tidak termasuk dari rawi yang 

meriwayatkan dari ‘Atā` sebelum ikhtilat. Serta Muhammad bin Mūsā tidak 

termasuk rawi ṣaḥīḥ al-Bukhari dan Muslim. Sehingga riwayat ini dihukumi lemah 

dan tidak dikatakan bahwa para rawinya adalah para rawi Kitab Ṣaḥīḥ, seperti yang 

disebutkan al-Ṣan’āni dalam kritiknya. 

Adapun syahid yang dimaksudkan pada riwayat Ibnu Majah adalah:  

 

494Yusuf al-Mizzi, Tahẓīb al-Kamāl fī Asmā` al-Rijāl, jilid 14, h. 408. 

495Yusuf al-Mizzi, Tahẓīb al-Kamāl fī Asmā` al-Rijāl, jilid 20, h. 86. 

496Yusuf al-Mizzi, Tahẓīb al-Kamāl fī Asmā` al-Rijāl, jilid 9, h. 485. 

497Yusuf al-Mizzi, Tahẓīb al-Kamāl fī Asmā` al-Rijāl, jilid 26, h. 528. 
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Namun pada sanadnya terdapat ‘Abd al-Malik bin Husain. Rawi yang 

matrūk, dan dilemahkan oleh Yahya bin Ma’īn, al-Bukhari, Abu Zur’ah, al-

Dāraquṭni, dan lainnya.499 Sehingga hadis ini tidak dapat menguatkan hadis Ibnu 

Mas’ūd. 

Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah, bukan dari Anas. Hal ini adalah 

kekeliruan dari Ibnu Ḥajar, dan luput dari kritik al-Ṣan’āni, padahal ia mengkritik 

status ‘Abd al-Malik bin Husain, salah satu rawinya.  

Adapun hadis Anas, maka diriwayatkan oleh al-Baihaqi. 

 

Namun hadis ini diriwayatkan melalui Bakr bin Khunais, rawi yang 

dilemahkan oleh sejumlah ulama seperti Yahyā bin Ma’īn, al-Nasā`i, Abu Zur’ah, 

dan al-Bazzār. al-Dāraquṭni menilainya matrūk.501  

Terdapat hadis seseorang dari kabilah Ṡaqīf yang menjadi syahid untuk 

hadis Ibnu Mas’ūd, diriwayatkan oleh Abu Daud: 

 

498Muhammad bin Yazīd al-Qazwaini, Sunan Ibni Mājah, jilid 3, h. 103. 

499Muhammad bin Ahmad al-Ẓahabi, Mīzān al-I’tidāl, jilid 2, h. 653. 

500Ahmad bin al-Ḥusain al-Baihaqi, al-Sunan al-Kubrā, jilid 7, h. 425. 

501Yusuf al-Mizzi, Tahẓīb al-Kamāl fī Asmā` al-Rijāl, jilid 4, h. 208. 
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Hadis ini diriwayatkan melalui ‘Abdullah bin ‘Uṡmān al-Ṡaqafi, dari 

seseorang, disebutkan bahwa nama orang ini adalah Zuhair bin ‘Uṡmān. ‘Abdullah 

bin ‘Uṡmān adalah rawi yang majhūl,503 dan periwayatan al-Hasan darinya adalah 

munqaṭi’, sebagaimana yang disebutkan oleh al-Bukhari.504 Adapun Zuhair bin 

‘Uṡmān, statusnya sebagai sahabat diperselisihkan, al-Bukhari tidak 

menggolongkannya dari kalangan sahabat.505 Ketiga ilat tersebut menjadikan 

riwayat ini tidak dapat menguatkan hadis Ibnu Mas’ūd. 

Berdasarkan uraian ini, diketahui bahwa hadis Ibnu Mas’ūd dihukumi 

lemah, dan syahid-syahidnya tidak dapat menguatkannya, karena kelemahannya 

yang berat, seperti penilaian al-Ṣan’āni. 

Perbandingan penilaian Ibnu Hajar pada penilaian hasan, dan kritik al-

Ṣan’āni serta analisisnya dimuat dalam bagan berikut: 

No. Hadis 
Penilaian 

Ibnu Hajar 

Kritik 

al-Ṣan’āni 
Keterangan Analisis 

500 Hasan 
- Lemah, karena 

seorang rawi yang 

dinilai lemah, 

- Hadis tersebut di-hasan-kan 

oleh al-Tirmiżi. Dan umumnya 

maksud hasan oleh al-Tirmiżi 

 

502Sulaimān bin al-Asy’aṡ al-Sijistāni, Sunan Abi Dawud, jilid 5, h. 573. 

503Ahmad bin 'Ali bin Hajar al-‘Asqalāni, Taqrīb al-Tahẓīb, h. 313. 

504Muhammad bin Ismā’Il al-Bukhāri, al-Tārīkh al-Kabīr, jilid 6 (Cet. I; Riyad: al-Nāsyir 

al-Mutamayyiz, 2019), h. 182.  

505Yusuf al-Mizzi, Tahẓīb al-Kamāl fī Asmā` al-Rijāl, jilid 9, h. 409. 
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yaitu al-Hāriṡ bin 

al-A’war.  

- Lemah dari segi 

sanad dan makna. 

- Syahid yang ada 

tidak dapat 

menguatkannya. 

Karena 

kelemahan yang 

parah. 

- Lemah, 

sebagaimana 

isyarat dari Sahih 

al-Bukhari. 

adalah hasan li gairihi, yakni 

hadis lemah yang dikuatkan 

oleh riwayat lain. 

- Al-Haris bin al-A’war adalah 

rawi yang berdusta. Sehingga 

al-Tirmiżi menyelisihi 

defenisinya. 

- Namun riwayat ini dibenarkan 

dari segi makna. 

- Dan terdapat 2 syahid mursal 

yang dapat menguatkan. Syahid 

tersebut luput dari al-Ṣan’āni. 

- Penamaan bab dalam Sahih al-

Bukhari tidak memberikan 

informasi yang jelas tentang 

kelemahan hadis tersebut. 

810 Hasan 
- Lemah, karena 

rawi yang 

dipermasalahkan, 

yaitu Huyay al-

Ma’āfiri. 

- Syahidnya tidak 

dapat 

menguatkan. 

- Huyay al-Ma’āfiri adalah 

lemah, berdasarkan penerapan 

kaidah al-jarḥ muqaddam ‘alā 

al-ta’dīl. 

- Terdapat sejumlah mutābi’ dan 

syāhid yang dapat menguatkan, 

selain syahid yang dilemahkan 

al-Ṣan’āni. 

1043 Hasan 
- Lemah, karena 

rawi yang lemah, 

yaitu Ziyād al-

Bakkā`i. 

- Rawi yang 

bernama ‘Aṭā` bin 

al-Sā`ib adalah 

mukhtaliṭ. 

- Rijāl-nya bukan 

rijāl Sahih. 

- Ziyad adalah rawi yang 

dilemahkan oleh sejumlah 

ulama. 

- ‘Aṭā` adalah rawi yang 

mukhtaliṭ, dan Ziyad 

meriwayatkan hadis dari ‘Aṭā` 

setelah ia menjadi mukhtaliṭ. 

- Terdapat beberapa rawi yang 

lemah pada rijāl-nya. Sehingga 

tidak dikatakan rijāl-nya Sahih. 
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- Syawahid-nya 

tidak dapat 

menguatkan. 

- Tidak ditemukan syāhid yang 

dapat menguatkan. 

E. Kritik al-Ṣan’āni terhadap Ibnu Ḥajar pada Penilaian Hadis Lemah 

1. Kritik terhadap kelemahan hadis no. 13: 

Ibnu Ḥajar berkata pada Kitab Bersuci, Bab Air: 

Artinya: 

Dari ‘Abdullah bin ‘Umar, ia berkata: Rasulullah bersabda: “Telah dihalalkan 

untuk kita dua bangkai dan dua darah. Dua bangkai itu adalah bangkai ikan 

dan bangkai belalang, sedangkan dua jenis darah itu adalah hati dan limpa.” 

Diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah. Dan padanya terdapat kelemahan. 

Penilaian Ibnu Ḥajar tentang kelemahan hadis ini dikritik oleh al-Ṣan’āni, ia 

berkata: 

Artinya: 

Kelemahan tersebut disebabkan periwayatannya melalui ‘Abdurraḥmān bin 

Zaid bin Aslam, dari ayahnya, dari Ibnu ‘Umar. Ahmad berkata: Hadisnya 

mungkar. Namun hadis ini sahih secara mauqūf, sebagaimana yang 

disebutkan oleh Abu Zur’ah dan Abu Hatim. Jika hadis ini sahih secara 

mauqūf, maka ia diketegorikan marfū’ hukman, karena ucapan sahabat: 

“Dihalalkan kepada kami, atau diharamkan bagi kami,” serupa dengan 

 

506Ahmad bin 'Ali bin Hajar al-‘Asqalāni, Bulūg al-Marām min Adillah al-Aḥkām, h. 51. 

507Muhammad bin Ismā’īl al-Ṣan’āni, Subul al-Salām Syarḥ Bulūg al-Marām, jilid 1, h. 

128. 
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ucapan: “Diperintahkan kepada kami, atau dilarang bagi kami.” Oleh karena 

itu, hadis ini dapat dijadikan hujjah. 

Menurut al-Ṣan’āni kelemahan tersebut disebabkan ‘Abdurraḥmān bin Zaid 

bin Aslam, rawi yang lemah. Namun al-Ṣan’āni menilai hadis ini sahih, sebab 

periwayatannya secara mauqūf adalah sahih. Kemudian hadis ini mengambil 

hukum hadis marfū’, karena pada hadis ini sahabat menyebutkan hukum halal dan 

haram, yang merupakan perkara yang tidak dibenarkan untuk melakukan ijtihad 

padanya. Sehingga perkataan tersebut dapat dipastikan memiliki sumber dari Nabi.  

Analisis: 

Riwayat Ibnu Majah: 

 

Riwayat Ahmad: 

 

Keduanya meriwayatkan melalui ‘Abdurraḥmān bin Zaid bin Aslam, dari 

ayahnya. Berikut pandangan ulama tentang status ‘Abdurraḥmān bin Zaid:510 

1. Ahmad: . 

 

508Muhammad bin Yazīd al-Qazwaini, Sunan Ibni Mājah, jilid 4, h. 431. 

509Ahmad bin Ḥanbal, Musnad Ahmad, jilid 10, h. 15. 

510Yusuf al-Mizzi, Tahẓīb al-Kamāl fī Asmā` al-Rijāl, jilid 17, h. 114. 
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2. Yahya bin Ma’īn: . 

3. Ibnu al-Madini menilainya sangat lemah. 

4. Abu Daud: Semua anak Zaid bin Aslam (Usamah, ‘Abdullah, 

‘Abdurraḥmān) adalah lemah, yang terbaik adalah ‘Abdullah. 

5. Al-Nasā`i: . 

6. Abu Zur’ah: . 

7. Abu Hatim: . 

8. Ibnu Hibban menyebutkan bahwa ia tidak sadar menukar-nukar khabar, 

banyak meriwayatkan hadis mursal secara marfū’, dan mauqūf secara 

musnad.511 

Seluruh kritikus di atas melemahkannya. Bahkan Ibnu al-Jauzi 

menyebutkan kesepakatan mereka tentang kelemahannya  Oleh karena itu, riwayat 

ini dihukumi lemah sebagaimana penilaian Ibnu Ḥajar. 

Periwayat hadis ini secara marfū’ oleh ‘Abdurraḥmān bin Zaid memiliki 

mataba’at dari Abu Hisyam al-Aili pada Naṣb al-Rāyah: 

 

511Muhammad bin Hibbān al-Busti, al-Majrūḥīn, jilid 2 (Cet. I; Aleppo: Dār al-Wa’i, 1396 

H), h. 57. 

512‘Abdullah bin Yūsuf al-Zaila’i, Naṣb al-Rāyah, jilid 4 (Cet. I; Beirut: Mu`assasah al-

Rayyān, 1997), h. 202. 
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Namun pada riwayat ini, terdapat Abu Hisyam Kaṡir bin ‘Abdullah al-Aili, 

dan Suwaid bin ‘Abd al-‘Azīż, keduanya adalah rawi yang matrūk.513,514 Sehingga 

riwayat ini tidak dapat menguatkan riwayat ‘Abdurraḥmān bin Zaid, karena 

kelemahannya lebih berat.

Adapun periwayatannya secara mauqūf melalui Sulaiman bin Bilal dari Zaid 

bin Aslam disebutkan oleh al-Baihaqi:  

 

Abu Zur’ah, Abu Hatim, dan al-Dāraquṭni menilai riwayat ini lebih kuat dari 

pada riwayat yang marfū’.516 Dan dijadikan dasar oleh al-Ṣan’āni untuk menilai 

kesahihan hadis ini.  

Pendapat al-Ṣan’āni bahwa riwayat yang sahih secara mauqūf pada perkara 

hukum kehalalan atau keharaman sesuatu mengambil hukum hadis marfū’ sejalan 

dengan prinsip bahwa seluruh sahabat adalah ‘adil. Jika tidak seperti itu maka 

riwayat tersebut akan dihukumi mauqūf yang lemah. Pendapatnya tersebut berbeda 

dengan pendapat Syiah Rāfiḍah bahwa tidak semua sahabat berstatus ‘adil, 

sehingga tidak semua riwayat yang sahih secara mauqūf pada perkara halal dan 

haram dihukumi mengambil hukum hadis marfū’.517 

2. Kritik terhadap kelemahan hadis no. 77: 

 

513Yusuf al-Mizzi, Tahẓīb al-Kamāl fī Asmā` al-Rijāl, jilid 24, h. 121. 

514Muhammad bin Ahmad al-Ẓahabi, Mīzān al-I’tidāl, jilid 2, h. 251. 

515Ahmad bin al-Ḥusain al-Baihaqi, al-Sunan al-Kubrā, jilid 1, h. 384. 

516‘Umar bin ‘Ali bin Ahmad, al-Badr al-Munir, jilid 1 (Cet. I; Saudi: Dār al-Hijrah, 2004), 

h. 450. 

517Maḥmūd bin ‘Abdillah al-Alūsi, al-Ajwibah al-‘Irāqiyyah ‘alā al-As`ilah al-Lāhūriyyah 

(Bagdad: Maṭba’ah al-Ḥumaidiyyah, 1301 H), h. 11. 
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Ibnu Ḥajar berkata pada Kitab Bersuci, Bab Pembatal-pembatal Wudu: 

Artinya: 

Dari ‘Abdullah bin Abi Bakr, bahwa pada catatan yang dikirim Rasulullah 

kepada ‘Amr bin Ḥazm terdapat larangan menyentuh al-Qur`an kecuali orang 

yang dalam keadaan suci. Diriwayatkan oleh Malik secara mursal, al-Nasā`i 

dan Ibnu Hibban secara mauṣūl. Dan (riwayat ini) adalah ma’lūl. 

Hadis ini dinilai lemah oleh Ibnu Ḥajar, karena ilat yang terkandung 

padanya. Penilaian tersebut dikritik oleh al-Ṣan’āni, ia berkata: 

Artinya: 

“Ibnu Hajar menilainya ma’lūl karena ia diriwayat melalui Sulaimān bin 

Daud, rawi yang disepakati bahwa ia adalah matrūk, seperti yang 

disampaikan Ibnu Hazam. Namun ia keliru karena menyangkanya Sulaimān 

bin Daud al-Yamāni, padahal ia adalah Sulaimān bin Daud al-Khaulāni, rawi 

yang ṡiqah dan dipuji oleh Abū Zur’ah, Abu Hatim, ‘Uṡmān bin Sa’īd, dan 

sejumlah ḥāfiẓ lainnya. Adapun al-Yamāni, disepakati kelemahannya. Di sisi 

lain, kitab ‘Amr bin Hazm diterima kebenarannya oleh orang-orang. Ibnu 

‘Abd al-Barr berkata: Ia serupa dengan mutawatir, karena diterima 

kebenarannya oleh orang-orang.” 

Al-Ṣan’āni memandang ilat yang dimaksud Ibnu Ḥajar adalah Sulaiman bin 

Daud al-Yamani, sebagaimana yang disebutkan Ibnu Hazm. Namun, ia menilai 

 

518Ahmad bin 'Ali bin Hajar al-‘Asqalāni, Bulūg al-Marām min Adillah al-Aḥkām, h. 72. 

519Muhammad bin Ismā’īl al-Ṣan’āni, Subul al-Salām Syarḥ Bulūg al-Marām, jilid 1, h. 

276. 
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hadis ini sahih karena ilat tersebut tidak tepat, karena Sulaiman pada hadis ini 

adalah Sulaiman bin Daud al-Khaulani, rawi yang ṡiqah. Serta penerimaan orang-

orang dari kalangan sahabat dan tabiin terhadapan catatan tersebut, hingga ia serupa 

dengan mutawatir.  

Analisis: 

Sanad Malik, secara mursal. 

Sanad al-Nasā`i, secara mauṣūl. 

Sanad Ibnu Hibban, secara mauṣūl. 

Al-Nasā`i dan Ibnu Hibban meriwayatkan melalui Yahyā bin Hamzah, dari 

Sulaimān bin Daud, dari al-Zuhri secara mauṣūl. Adapun Malik, ia 

meriwayatkannya melalui ‘Abdullah bin Abi Bakr sccara mursal. Diriwayatkan 

 

520Malik bin Anas, al-Muwaṭṭa`, jilid 2 (Cet. I; Abu Dhabi: Mu`assasah Zāyid bin al-Sulṭān, 

2004), h. 278. 

521Ahmad bin Syu’aib al-Nasā`i, al-Sunan al-Kubrā, jilid 6, h. 373. 

522Muhammad bin Hibbān al-Busti, Ṣaḥīḥ Ibnu Ḥibbān, jilid 7, h. 663. 
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pula secara mursal oleh al-Dāraquṭni dan Abu Daud dalam Marāsīl. Dan secara 

mauṣūl oleh al-Dārimi, al-Baihaqi dan al-Hakim, dengan sanad yang sama. Ilat 

yang disebutkan berada pada periwayatannya secara mauṣūl. 

Namun, terdapat perbedaan pendapat tentang rawi yang meriwayatkan dari 

al-Zuhri, antara Sulaiman bin Daud atau Sulaiman bin Arqam. Pada riwayat yang 

lain, al-Nasā`i menyebutkan Sulaiman bin Arqam, dari al-Zuhri, bukan Sulaiman 

bin Daud. Kemudian ia membenarkan riwayat Sulaiman bin Arqam. Pendapat ini 

didukung oleh Abu Zur’ah, Ahmad bin ‘Adi, Abu Hasan al-Harawi, Abu Zur’ah al-

Dimasyqi, dan Ibnu Mandah. Kesalahan terjadi pada al-Hakam bin Musa, rawi yang 

meriwayatkan dari Yahyā bin Hamzah murid Sulaiman bin Arqam.523 

Oleh karena itu, kritik al-Ṣan’āni tentang ilat ini tidak tepat, karena 

perbedaan bukan pada Sulaiman bin Daud, apakah ia al-Khaulani atau al-Yamani. 

Tetapi pada nama ayah Sulaiman, apakah Daud atau Arqam. Sulaiman bin Daud al-

Khaulani adalah ṡiqah, sedangkan Sulaiman bin Arqam adalah rawi yang lemah.524 

Oleh karena itu Ibnu Ḥajar menilai sanad hadis ini ma’lūl, secara khusus pada 

periwayatan al-Nasā`i dan Ibnu Hibbān yang mauṣūl. 

Riwayat ini memiliki sejumlah syahid dari riwayat Ibnu ‘Umar, Hakim bin 

Hizam, ‘Uṡman bin Abi al-‘Āṣ, dan atsar dari ‘Umar dan Salman al-Farisi, sehingga 

hadis ini dinilai sahih. Namun syahid-syahid ini tidak ditunjukkan oleh al-Ṣan’āni. 

3. Kritik terhadap kelemahan hadis no. 339: 

Ibnu Hajar berkata pada Kitab Salat, Bab Sujud Sahwi: 

 

523Muhammad bin Ahmad al-Ẓahabi, Mīzān al-I’tidāl, jilid 2, h. 201. 

524Yusuf al-Mizzi, Tahẓīb al-Kamāl fī Asmā` al-Rijāl, jilid 11, h. 351. 
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Artinya: 

Dari Ṡaubān, Nabi bersabda: “Setiap lupa (dalam salat), ada dua kali sujud 

setelah salam.” Diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah, dengan sanad 

yang lemah. 

Mengkritik penilaian kelemahan sanad hadis ini, al-Ṣan’āni berkata: 

 

Artinya: 

Dikatakan lemah karena pada sanadnya terdapat Ismā’īl bin ‘Ayyāsy, 

statusnya dipermasalahkan dan diperselisihkan. Al-Bukhāri berkata: “Jika ia 

meriwayatkan dari penduduk tempat tinggalnya (maksudnya penduduk 

Syam), maka riwayatnya sahih.” Hadis ini diriwayatkan olehnya dari 

penduduk Syam. Oleh karenanya, pada penilaian kelemahan hadis ini 

terdapat kejanggalan.” 

Menurut al-Ṣan’āni, kelemahan yang dimaksud Ibnu Ḥajar adalah Ismā’īl 

bin ‘Ayyāsy, statusnya diperselisihkan. Kemudian al-Ṣan’āni menilai periwayatan 

Ismā’il pada hadis ini tidak melemahkan hadis, karena ia meriwayatkannya dari 

penduduk Syam, dan periwayatannya dari penduduk Syam dapat diterima. 

Analisis: 

Sanad Abu Daud: 

 

525Ahmad bin 'Ali bin Hajar al-‘Asqalāni, Bulūg al-Marām min Adillah al-Aḥkām, h. 160. 

526Muhammad bin Ismā’īl al-Ṣan’āni, Subul al-Salām Syarḥ Bulūg al-Marām, jilid 2, h. 

285. 
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Sanad Ibnu Majah: 

Hadis ini juga diriwayatkan oleh Ahmad dan al-Baihaqi. Semuanya dengan 

jalur yang sama, yaitu melalui Ismā’īl bin ‘Ayyāsy, dari ‘Ubaidullah al-Kulā’i, dari 

Zuhair, dari ‘Abdurraḥmān bin Jubair, dari Ṡaubān, secara marfū’. 

Isma’il bin ‘Ayyāsy berasal dari Syam, riwayatnya dari penduduk Syam 

diterima. Adapun dari penduduk daerah lainnya, riwayatnya mukhtalaṭ dan tidak 

diterima. Hal ini disebutkan oleh al-Bukhari, al-Nasā`i, Yahya bin Ma’in, dan 

lainnya.529 Demikian pula Ibnu Ḥajar menilai statusnya.530 Pada hadis ini Ismā’īl 

meriwayatkan dari ‘Ubaidullah bin ‘Ubaid al-Kulā’i, salah seorang penduduk 

Syam. Oleh karenanya hadis ini dapat diterima, sebagaimana maksud al-Ṣan’āni. 

Namun, berdasarkan pandangan Ibnu Ḥajar tentang status Ismā’īl, maka kelemahan 

hadis ini bukan pada status Ismā’īl. Sehingga dalam hal ini dugaan al-Ṣan’āni 

dinilai tidak tepat. 

Jika dicermati, pada sanad hadis ini terdapat Zuhair bin Salim. Al-Dāraquṭni 

berkata tentangnya: “Mungkir, ia memiliki riwayat dari Ṡaubān, namun ia tidak 

 

527Sulaimān bin al-Asy’aṡ al-Sijistāni, Sunan Abi Dawud, jilid 2, h. 271. 

528Muhammad bin Yazīd al-Qazwaini, Sunan Ibni Mājah, jilid 2, h. 280. 

529Yusuf al-Mizzi, Tahẓīb al-Kamāl fī Asmā` al-Rijāl, jilid 3, h. 163. 

530Ahmad bin 'Ali bin Hajar al-‘Asqalāni, Taqrīb al-Tahẓīb, h. 109. 



173 

 

 

 

pernah mendengar darinya.” Hanya Ibnu Hibban yang menilainya ṡiqah, ia 

memasukkannya ke dalam kitab al-Ṡiqāt.531 

Kemudian pada sanad Abu Daud, ‘Abdurraḥmān bin Jubair meriwayatkan 

dari ayahnya yaitu Jubair bin Nufair, dari Ṡaubān. Sedangkan pada sanad Ibnu 

Majah, ‘Abdurraḥmān bin Jubair meriwayatkannya langsung dari Ṡaubān, tanpa 

menyebutkan ayahnya. Al-Baihaqi menyebutkan bahwa sanad ‘Abdurraḥmān dari 

ayahnya, dari Ṡaubān, hanya disebutkan oleh ‘Amr bin ‘Uṡmān, tidak disebutkan 

oleh rawi lain pada ṭabaqah-nya.532 

Kelemahan status Zuhair bin Sālim dan perbedaan periwayatan 

‘Abdurraḥmān bin Jubair menjadi ilat yang menunjukkan kelemahan sanad hadis 

ini, seperti penilaian Ibnu Ḥajar. 

4. Kritik terhadap kelemahan hadis no. 988: 

Ibnu Ḥajar berkata pada Kitab Nikah: 

Mengkritik ilat yang disebutkan, al-Ṣan’āni berkata: 

 

 

531Muhammad bin Ahmad al-Ẓahabi, Mīzān al-I’tidāl, jilid 2, h. 83. 

532Ahmad bin al-Ḥusain al-Baihaqi, al-Sunan al-Kubrā, jilid 2, h. 476. 

533Ahmad bin 'Ali bin Hajar al-‘Asqalāni, Bulūg al-Marām min Adillah al-Aḥkām, h. 381. 

534Muhammad bin Ismā’īl al-Ṣan’āni, Subul al-Salām Syarḥ Bulūg al-Marām, jilid 6, h. 39. 
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Artinya: 

Hal itu dibantah dengan periwayatan Ayyub bin Suwaid, dari al-Ṡauri, dari 

Ayyub secara mauṣūl. Seperti itu pula diriwayatkan oleh Ma’mar bin 

Sulaiman al-Raqqi, dari Zaid bin Hibban, dari Ayyūb secara mauṣul. Dan jika 

berbeda periwayatan hadis antara mauṣūl dan mursal, maka yang dipilih 

adalah yang mauṣūl. 

Menurut al-Ṣan’āni ilat irsāl yang disebutkan Ibnu Ḥajar tidak mencederai 

kesahihan hadis. Sebab hadis ini juga diriwayatkan secara mauṣūl. 

Analisis: 

Sanad Ahmad: 

Sanad Abu Daud: 

Sanad Ibnu Majah: 

Ketiganya meriwayatkan secara mauṣūl melalui Ḥusain bin Muḥammad al-

Marrūẓi, dari Jarīr bin Ḥāzim, dari Ayyūb, dari ‘Ikrimah, dari Ibnu ‘Abbas. Namun 

sanad tersebut dinilai ma’lūl, karena sejumlah ulama menguatkan periwayatannya 

secara mursal. Abu Daud menguatkan riwayat mursal dan memasukkannya ke 

dalam al-Marāsīl, dengan membandingkannya dengan periwayatan Ḥammād bin 

Zaid, dari Ayyūb, dari ‘Ikrimah, sebagai berikut: 

 

535Ahmad bin Ḥanbal, Musnad Ahmad, jilid 4, h. 275. 

536Sulaimān bin al-Asy’aṡ al-Sijistāni, Sunan Abi Dawud, jilid 3, h. 436. 

537Muhammad bin Yazīd al-Qazwaini, Sunan Ibni Mājah, jilid 3, h. 74. 
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Al-Baihaqi berkata: “Periwayatan Jarīr bin Ḥāzim keliru. Hadis ini 

diriwayatkan oleh Ḥammād bin Zaid, Ibnu ‘Ulyah dan lainnya dari Ayyub, dari 

‘Ikrimah, secara mursal.” Seperti itu pula pendapat Ibnu Abi Hatim, menukil dari 

ayahnya dan Abu Zur’ah.539  

Jarīr bin Ḥāzim adalah adalah rawi yang ṡiqah (kecuali periwayatannya dari 

Qatadah), sehingga periwayatannya secara mauṣūl adalah ziyādah al-ṡiqah. Oleh 

karenanya, Ibnu Qaṭṭan berkata: “Tidak menjadi ilat jika sebagian rawi 

meriwayatkannya secara mursal, jika rawi yang meriwayatkannya adalah ṡiqah.”540 

Status Jarīr tidak disebutkan dalam kritik al-Ṣan’āni, berbeda dengan kebiasaannya 

menyebutkan rawi yang diperselisihkan periwayatannya. 

Menurut Abu Hatim, bukan Jarīr bin Ḥāzim yang meriwayatkannya secara 

mauṣūl, tetapi muridnya yaitu Ḥusain al-Marrūẓi.541 Namun Ḥusain al-Marrūẓi 

adalah rawi yang ṡiqah, serta Sulaimān dan Ḥarb juga meriwayatkannya secara 

mauṣūl oleh Jarīr, sehingga pendapat Abu Hatim dinilai tidak tepat.542 

Selain jalur Jarīr bin Ḥāzim di atas, hadis ini juga diriwayatkan secara 

mauṣul melalui jalur Ayyub bin Suwaid dari al-Ṡauri, dari Ayyub, dari ‘Ikrimah, 

 

538Sulaimān bin al-Asy’aṡ al-Sijistāni, al-Marāsīl, h. 196. 

539Ahmad bin al-Ḥusain al-Baihaqi, Ma’rifah al-Sunan wa al-Āṡār, jilid 10 (Cet. I; Kairo: 

Dār al-Wafā`, 1991), h. 46.  

540‘Ali bin Muhammad Ibn al-Qaṭṭān, Bayān al-Wahm wa al-Īhām, jilid 2, h. 250. 

541‘Abdurrahman bin Muhammad bin Idrīs al-Rāzi, al-‘Ilal, jilid 4, h. 60. 

542Muhammad bin Ahmad bin ‘Abd al-Hādi, Tanqīḥ al-Taḥqīq, jilid 4 (Cet. I; Riyad: 

Aḍwā` al-Salaf, 2007), h. 306. 
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dari Ibnu ‘Abbās. Dan melalui jalur Ma’mar bin Sulaiman al-Raqqi dari Zaid bin 

Hibban, dari Ayyūb, dari ‘Ikrimah, dari Ibnu ‘Abbās. Kedua jalur tersebut 

diriwayatkan oleh al-Nasā`i,543 Ibnu Majah,544 dan al-Dāraquṭni.545 Hal ini 

sebagaimana yang disebutkan al-Ṣan’āni dalam kritiknya. Dan dengannya ilat irsāl 

pada hadis ini tidak mencederai kesahihannya. 

5. Kritik terhadap kelemahan hadis no. 821: 

Ibnu Ḥajar berkata pada Kitab Jual Beli, Bab Syarat-syaratnya dan Jual Beli 

yang Terlarang: 

 

Artinya: 

Dari Abu Sa’īd al-Khudri, bahwa Rasulullah melarang membeli sesuatu yang 

masih di dalam perut binatang hingga ia melahirkan, dan dari menjual apa 

yang ada dalam kantung susunya, dan dari membeli budak yang melarikan 

diri, dan dari membeli harta rampasan perang hingga ia dibagikan, dan dari 

membeli harta sedekah hingga dipegang, dan dari membeli hasil (yang belum 

jelas) dari seorang penyelam. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, al-Bazzār, dan 

al-Dāraquṭni, dengan sanad yang lemah. 

Ibnu Ḥajar menghukumi sanad pada hadis di atas lemah. Mengkritik 

penilaian tersebut al-Ṣan’āni berkata: 

 

543Ahmad bin Syu’aib al-Nasā`i, al-Sunan al-Kubrā, jilid 5, h. 177. 

544Muhammad bin Yazīd al-Qazwaini, Sunan Ibni Mājah, jilid 3, h. 74. 

545‘Ali bin ‘Umar al-Dāraquṭni, Sunan al-Dāraquṭni, jilid 4, h. 341. 

546Ahmad bin 'Ali bin Hajar al-‘Asqalāni, Bulūg al-Marām min Adillah al-Aḥkām, h. 314. 
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Artinya: 

“(Dikatakan lemah) karena ini adalah hadis Syahr bin Ḥausyab, statusnya 

dipermasalahkan oleh sejumlah kritikus, seperti al-Naḍr bin Syumail, al-

Nasā`i, Ibnu ‘Adi dan lainnya. Namun, al-Bukhari berkata: “Syahr hadisnya 

hasan/baik,” ia menguatkannya. Dan diriwayatkan dari Ahmad, ia berkata 

tentangnya: “Hadisnya sangat hasan/baik.” 

Al-Ṣan’āni memandang ilat kelemahan sanad hadis ini adalah keberadaan 

rawi yang dipermasalahkan statusnya, yaitu Syahr bin Ḥausyab. Namun 

menurutnya, Syahr adalah rawi yang dapat diterima, berdasarkan penilaian al-

Bukhari dan Ahmad tentangnya.  

Analisis: 

Sanad Ibnu Majah: 

Sanad al-Dāraqutni: 

 

547Muhammad bin Ismā’īl al-Ṣan’āni, Subul al-Salām Syarḥ Bulūg al-Marām, jilid 5, h. 74. 

548Muhammad bin Yazīd al-Qazwaini, Sunan Ibni Mājah, jilid 3, h. 315. 

549‘Ali bin ‘Umar al-Dāraquṭni, Sunan al-Dāraquṭni, jilid 3, h. 402. 
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Keduanya meriwayatkan melalui Ḥātim bin Ismā’īl dari Jahḍam bin 

‘Abdillah, dari Muḥammad bin Ibrāhīm, dari Muḥammad bin Zaid, dari Syahr bin 

Hausyab, dari Abi Sa’īd, secara marfū’. Peneliti tidak menemukan periwayatan 

hadis ini dalam Musnad al-Bazzār. 

Status Syahr bin Hausyab diperselisihkan oleh ulama. Sebagian ulama 

menilainya hasan, sebagian lain menilainya ṡiqah, dan sejumlah ulama 

melemahkannya.550  

Namun terlepas dari perbedaan itu, pada sanad hadis ini terdapat 

Muḥammad bin Ibrāhim al-Bāhili, rawi yang dinilai majhūl.551 Seperti itu pula 

penilaian Ibnu Ḥajar tentangnya dalam al-Taqrīb.552 Kemudian terdapat 

Muhammad bin Zaid al-‘Abdi, rawi yang dilemahkan oleh al-Dāraquṭni.553 Oleh 

karena itu, kritik al-Ṣan’āni bahwa sebab kelemahan hadis ini adalah Syahr bin 

Hausyab dinilai kurang tepat, dan sanad hadis ini dihukumi lemah seperti penilaian 

Ibnu Ḥajar. 

6. Kritik terhadap kelemahan hadis no. 1047: 

Ibnu Ḥajar berkata pada Kitab Nikah, Bab Walimah: 

Artinya: 

Dari seorang sahabat Nabi, ia berkata: “Apabila terdapat dua orang yang 

mengundang secara bersamaan, maka penuhilah undangan orang yang paling 

 

550Muhammad bin Ahmad al-Ẓahabi, Mīzān al-I’tidāl, jilid 2, h. 283. 

551Muhammad bin Ahmad al-Ẓahabi, Dīwān al-Ḍu’āfā`, h. 340. 

552Ahmad bin 'Ali bin Hajar al-‘Asqalāni, Taqrīb al-Tahẓīb, h. 466. 

553Muhammad bin Ahmad al-Ẓahabi, Dīwān al-Ḍu’āfā`, h. 352. 

554Ahmad bin 'Ali bin Hajar al-‘Asqalāni, Bulūg al-Marām min Adillah al-Aḥkām, h. 400. 
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dekat pintunya. Dan apabila ada yang lebih dahulu di antara keduanya, maka 

penuhilah undangan orang yang terlebih dahulu.” Diriwayatkan oleh Abu 

Daud, dan sanadnya lemah. 

Ibnu Ḥajar menilai sanad hadis ini lemah. Mengkrtik penilaian tersebut al-

Ṣan’āni berkata: 

Artinya: 

Tetapi, para rawi sanad ini di-ṡiqah-kan, dan tidak diketahui dari mana 

kelemahannya. Sebab Abu Daud meriwayatkannya dari Hannad bin al-Sari, 

dari ‘Abd al-Salām bin Harb, dari dari Abu Khalid al-Dalāni, dari Abu al-

‘Alā` al-Audi, dari Humaid bin ‘Abdurraḥmān al-Himyari, dari seorang 

sahabat Nabi. Dan seluruhnya dinilai ṡiqah oleh ulama, kecuali Abu Khalid 

al-Dalani, mereka berbeda pendapat tentangnya. Dinilai ṡiqah oleh Abu 

Hatim, Ahmad dan Ibnu Ma’in berkata: “lā ba`s bihi.” Ibnu Hibban berkata: 

“Tidak boleh ber-hujjah dengannya.” Ibnu ‘Adi berkata: “Hadisnya layyin 

(lemah).” Syuraik berkata: “Ia seorang Murji`ah.” Hadis ini disampaikan oleh 

Ibnu Ḥajar secara mauqūf. 

Al-Ṣan’āni memandang hadis ini tidak lemah, karena para rawinya adalah 

ṡiqah, kecuali Abu Khalid Yazid bin ‘Abdurraḥmān al-Dalani yang statusnya 

diperselisihkan. Namun, dipahami dari ungkapan556 al-Ṣan’āni bahwa ia 

memandang bahwa Abu Khalid adalah rawi yang maqbūl. Kemudian ia mengkritik 

penyampaian hadis ini yang disebutkan secara mauqūf oleh Ibnu Ḥajar, sedangkan 

dalam Sunan Abu Daud ia diriwayatkan secara mauṣūl. 

 

555Muhammad bin Ismā’īl al-Ṣan’āni, Subul al-Salām Syarḥ Bulūg al-Marām, jilid 6, h. 

130. 

556Yaitu ungkapannya: “Aku tidak tau di mana kelemahannya.” 
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Analisis: 

Sanad Abu Daud: 

 

Hadis ini juga diriwayatkan oleh Ahmad dan al-Baihaqi. Seluruhnya 

meriwayatkan melalui Abu Khāid Yazīd bin ‘Abdirraḥmān al-Dālāni dari Abu al-

‘Alā al-Audi, dari Ḥamīd bin ‘Abdirraḥmān al-Ḥimyari, dari seorang sahabat Nabi, 

secara mauṣūl. Semua rawinya adalah maqbūl, kecuali Abu Khalid al-Dālāni. 

Adapun pendapat para ulama tentang Abu Khalid Yazid bin ‘Abdurraḥmān 

al-Dalani adalah sebagai berikut:558,559 

1. Al-Bukhari: .560 

2. Yahya bin Ma’īn dan al-Nasā`i: . 

3. Ahmad: . 

4. Abu Hatim: . 

5. Ibnu ‘Adi menyebutkan bahwa ia memiliki hadis-hadis yang baik, 

namun pada hadisnya terdapat līn, walaupun dengan itu hadisnya tetap 

ditulis. 

6. Ibnu Hibban menuturkan bahwa ia memliki kekeliruan yang parah, 

menyelisihi para ṡiqah dalam periwayatan, hingga seorang pemula pun 

 

557Sulaimān bin al-Asy’aṡ al-Sijistāni, Sunan Abi Dawud, jilid 5, h. 583. 

558Muhammad bin Ahmad al-Ẓahabi, Mīzān al-I’tidāl, jilid 4, h. 432. 

559Ahmad bin 'Ali bin Hajar al-‘Asqalāni, Taqrīb al-Tahẓīb, h.َ636َز 

560Muhammad bin ‘Īsā al-Tirmiẓi, al-‘Ilal al-Kabīr (Cet. I; Beirut: ‘Ālam al-Kutub, 1409 

H), h. 45. 
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mengetahui (riwayatnya) terbalik. Tidak dapat ber-hujjah dengannya, 

bahkan jika ia sejalan dengan rawi lain, terlebih jika ia menyendiri pada 

riwayat yang mu’ḍal.” 

7. Ibnu ‘Abd al-Barr: . 

8. Ibnu Hajar: . 

9. Syuraik: . 

Berdasarkan penilaian Ibnu Ḥajar tentang Abu Khālid bahwa ia adalah rawi 

yang mudallis, maka hadis ini dinilai lemah karena Abu Khalid meriwayatkannya 

secara ‘an’anah. Dan hadis ini juga diriwayatkan olehnya secara taffarud. 

Kemudian Jika menerapkan metode tarjih pada perbedaan pandangan jarḥ dan 

ta’dīl, maka dalam hal ini pendapat tentang kelemahan rawi tersebut dirajihkan, 

karena jarḥ disebutkan beserta sebabnya. Sehingga sanad hadis ini dinilai lemah, 

sebagaimana penilaian Ibnu Ḥajar. Namun jika metode tarjih tersebut dipandang 

tidak cocok diterapkan pada kasus ini karena ta’dīl-nya berasal dari sejumlah pakar 

jarḥ dan ta’dīl yang muktabar, maka hadis ini adalah maqbūl, sebagaimana 

penilaian al-Ṣan’āni. 

7. Kritik terhadap kelemahan hadis no. 49: 

Ibnu Ḥajar berkata pada Kitab Bersuci, Bab Wudu: 

 

Artinya: 

Dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah bersabda: “Tidak ada wudu bagi 

orang yang tidak menyebut nama Allah (ketika akan berwudlu).” Dikeluarkan 

oleh Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah, dengan sanad yang lemah. Dan pada al-

 

561Ahmad bin 'Ali bin Hajar al-‘Asqalāni, Bulūg al-Marām min Adillah al-Aḥkām, h. 63. 
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Tirmizi diriwayatkan dari Sa’īd bin Zaid, dan Abu Sa’īd hadis serupa. Imam 

Ahmad berkata: “Tidak ada hadis yang ṡabit pada pembahasan ini.” 

Ibnu Ḥajar menilai sanad hadis ini lemah, dan melemahkan syawāhid-nya 

dengan menukil perkataan Imam Ahmad. Mengkritik penilaian tersebut al-Ṣan’āni 

berkata: 

 

Artinya: 

Al-Tirmiẓi berkata: al-Bukhāri berkata: “Riwayat itu adalah yang paling baik 

dalam pembahasan ini.” Namun ia lemah karena pada sanadnya terdapat 

rawi-rawi yang majhūl. Dan riwayat dari Abu Sa’īd al-Khudri yang 

dikeluarkan oleh al-Tirmiẓi dan lainnya dari jalur Kaṡīr bin Zaid, dari Rubaiḥ, 

dari ‘Abdurraḥmān, dari Abu Sa’īd, namun ia tercederai oleh Kaṡīr bin Zaid 

dan Rubaiḥ. Terdapat hadis lain tentang mengucapkan basmalah (sebelum 

wudu) dari ‘Aisyah, Sahl bin Sa’d, Abu Sabrah, Ummu Sabrah, ‘Ali, dan 

Anas. Semuanya mengandung masalah pada kesahihannya. Namun riwayat-

riwayat tersebut saling menguatkan satu dengan yang lain, sehingga ia 

memiliki kekuatan. Oleh karenanya Ibnu Abi Syaibah berkata: “Telah ṡabit 

menurut kami bahwa Nabi pernah mengucapkannya.” 

Al-Ṣan’āni menjelaskan bahwa sebeb kelemahan riwayat Sa’īd bin Zaid 

adalah sejumlah rawi yang majhūl. Dan sebab kelemahan hadis Abu Sa’īd adalah 

Kaṡir bin Zaid dan Rubaih, keduanya adalah rawi yang lemah. Kemudian al-Ṣan’āni 

menyebutkan adanya sejumlah riwayat yang dijadikan syahid untuk menguatkan 

hadis tersebut, di antaranya adalah hadis Abu Hurairah. Walaupun seluruh riwayat 

 

562Muhammad bin Ismā’īl al-Ṣan’āni, Subul al-Salām Syarḥ Bulūg al-Marām, jilid 1, h. 

217. 
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tersebut memiliki kelemahan, menurutnya riwayat-riwayat tersebut dapat saling 

menguatkan, sebagaimana penilaian Ibnu Abi Syaibah yang ia nukil.  

Analisis: 

Sanad hadis Sa’īd bin Zaid, diriwayatkan oleh al-Tirmizi dalam Sunan-nya: 

Kelemahan pada sanad ini adalah keberadaan Abu Ṡafāl Ṣumāmah bin 

Wā`il, Rabāh bin ‘Abdurraḥmān, dan nenek dari Rabah (anak Sa’īd bin Zaid). 

Ketiganya adalah rawi yang majhūl al-ḥāl.564 Sebagaimana yang diisyaratkan oleh 

al-Ṣan’āni. 

Sanad hadis Abu Sa’īd, diriwayatkan oleh al-Tirmizi dalam al-‘Ilal: 

Kelemahan pada sanad ini adalah Kaṡīr bin Zaid, rawi yang dilemahkan oleh 

Abu Hātim, al-Nasā`i, dan Ibnu Ma’īn.566 Dan Rubaih, rawi yang juga dilemahkan 

oleh Ahmad dan al-Bukhāri.567 

Adapun syawāhid yang dimaksud oleh al-Ṣan’āni adalah: 

 

563Muhammad bin ‘Īsā al-Tirmiẓi. Sunan al-Tirmiẓi, jilid 1, h. 76. 

564‘Ali bin Muhammad Ibn al-Qaṭṭān, Bayān al-Wahm wa al-Īhām, jilid 3, h. 314. 

565Muhammad bin ‘Īsā al-Tirmiẓi, al-‘Ilal al-Kabīr, h. 33. 

566Yusuf al-Mizzi, Tahẓīb al-Kamāl fī Asmā` al-Rijāl, jilid 24, h. 115. 

567Yusuf al-Mizzi, Tahẓīb al-Kamāl fī Asmā` al-Rijāl, jilid 9, h. 59. 
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Pertama; Riwayat ‘Aisyah yang diriwayatkan oleh al-Dāraquṭni, melalui 

Hāriṡah bin Abi al-Rijāl, dari ‘Amrah, dari ‘Aisyah, secara marfū’: 

 

Pada sanadnya terdapat Ḥāriṡah bin Muhammad bin ‘Abdirraḥmān, rawi 

yang dinilai matrūk.569 Sehingga riwayat ini tidak dapat memberikan penguatan. 

Kedua; Riwayat Sahl bin Sa’d, diriwayatkan oleh Ibnu Majah, al-Dāraquṭni, 

dan al-Hakim. Seluruhnya melalui jalur ‘Abd al-Muhaimin bin ‘Abbās bin Sahl, 

dari ayahnya, dari kakeknya, secara marfū’: 

Pada sanadnya terdapat ‘Abd al-Muhaimin bin ‘Abbās, rawi yang dinilai 

matrūk.571 Sehingga hadis ini juga tidak dapat menguatkan hadis Sa’īd. 

Ketiga; Riwayat Abu Sabrah, diriwayatkan oleh al-Ṭabrāni, melalui ‘Isā bin 

Sabrah, dari ayahnya, dari kakeknya, secara marfū’: 

 

568‘Ali bin ‘Umar al-Dāraquṭni, Sunan al-Dāraquṭni, jilid 1, h. 121. 

569Yusuf al-Mizzi, Tahẓīb al-Kamāl fī Asmā` al-Rijāl, jilid 5, h. 313. 

570Muhammad bin Yazīd al-Qazwaini, Sunan Ibni Mājah, jilid 1, h. 258. 

571Yusuf al-Mizzi, Tahẓīb al-Kamāl fī Asmā` al-Rijāl, jilid 18, h. 440. 
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‘Isa bin Sabrah dinilai majhūl oleh al-Haiṡami,573 dan mungkar oleh al-

Bagawi.574 Sehingga hadis ini tidak dapat menguatkan hadis Sa’īd. 

Keempat; Riwayat ‘Ali bin Abi Ṭālib, diriwayatkan oleh Ibnu ‘Adi, melalui 

‘Isā bin ‘Abdillah, dari ayahnya, dari kakeknya, dari Ali, secara marfū’: 

Pada sanadnya terdapat ‘Isā bin ‘Abdillah, rawi yang matrūk. Bahkan 

menurut Ibnu Hibban ia meriwayatkan sejumlah riwayat palsu dari ayahnya.576 

Sehingga riwayat ini tidak dapat menguatkan riwayat di atas. 

Kelima; Riwayat Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Ahmad, al-Nasā`i, 

Ibnu Khuzaimah, dan al-Dāraquṭni, seluruhnya melalui jalur Ma’mar, dari Ṣābit 

dan Qatādah, dari Anas, secara marfū’: 

 

572Sulaimān bin Ahmad al-Ṭabrāni, al-Mu’jam al-Ausaṭ, jilid 2, h. 26.  

573‘Ali bin Abi Bakr al-Haiṡami, Majma’ al-Zawā`id wa Manba’ al-Fawā`id, jilid 1, h. 228. 

574Ahmad bin ‘Aṭiyyah al-Wakīl, Naṡl al-Nibāl bi Mu’jam al-Rijāl, jilid 2 (Cet. I; Mesir: 

Dār Ibni ‘Abbās, 2012), h. 638.  

575Abu Ahmad bin ‘Adi al-Jurjāni, al-Kāmil fī al-Ḍu’afā`, jilid 6 (Cet. I; Beirut: al-Kutub 

al-‘Ilmiyyah, 1997), h. 424. 

576Muhammad bin Hibbān al-Busti, al-Majrūḥīn, jilid 2, h. 121. 
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Sanadnya pada riwayat ini sahih. Namun, ucapan basmalah di sini dilakukan 

oleh Nabi, bukan perintah darinya. Karena hadis ini disebutkan dalam al-Ṣaḥīḥain 

tanpa kalimat basmalah.578 Sehingga kandungan hadisnya tidak menunjukkan 

kewajiban mengucapkan basmalah sebelum wudu. Sedangkan hadis Abu Hurairah, 

Sa’īd bin Zaid, dan Abu Sa’īd menunjukkan kewajibannya. Oleh karena itu riwayat 

ini tidak menjadi syahid.  

Berdasarkan uraian ini, maka syawāhid di atas tidak saling menguatkan, 

karena kelemahannya yang berat. Hal ini sesuai dengan penilaian Ibnu Ḥajar dan 

perkataan Ahmad bin Hanbal bahwa tidak ada hadis yang kuat pada perihal 

kewajiban mengucapkan basmalah sebelum wudu. Oleh karena itu pendapat 

mayoritas fuqaha bahwa hukum mengucapkan basmalah sebelum wudu adalah 

mustaḥab.579 

Penilaian ini menegaskan bahwa banyaknya alur periwayatan hadis yang 

lemah tidak serta merta menjadikannya hasan. Hanya riwayat yang kelemahannya 

ringan yang dapat saling menguatkan. 

8. Kritik terhadap kelemahan hadis no. 348: 

Ibnu Ḥajar berkata pada Kitab Salat, Bab Sujud Sahwi: 

 

577Ahmad bin Syu’aib al-Nasā`i, al-Sunan al-Kubrā, jilid 1, h. 104. 

578Lihat: Muhammad bin Ismā’Il al-Bukhāri, Ṣaḥīḥ al-Bukhāri, jilid 1, h. 83. 

579‘Ali bin Muhammad al-Qaṭṭān, al-Iqnā’ fI Masā`il al-Ijmā’, jilid 1 (Cet. I: al-Fārūq al-

Ḥadīṡah, 2004), h. 82. 
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Artinya: 

Dari Ibnu ‘Umar, ia berkata: “Suatu ketika Rasulullah membacakan al-Qur`an 

kepada kami, dan apabila beliau melewati ayat sajadah beliau bertakbir dan 

bersujud, dan kami bersujud bersamanya.” Diriwayatkan oleh Abu Daud 

dengan sanad yang mengandung kelemahan. 

Ibnu Ḥajar menilai sanad hadis ini mengandung kelemahan. Mengkritik 

penilaian tersebut al-Ṣan’āni berkata: 

Artinya: 

(Dikatakan lemah) karena ia diriwayatkan melalui ‘Abdullah al-‘Umari, rawi 

yang lemah. Namun (hadis ini) juga dikeluarkan oleh al-Hakim melalui 

‘Ubaidullah al-‘Umari, rawi yang ṡiqah. 

Dipahamai dari kritik ini bahwa al-Ṣan’āni menguatkan riwayat Abu Daud 

dengan menggunakan riwayat al-Hakim melalui ‘Ubaidullah al-‘Umari, saudara 

‘Abdullah al-‘Umari, yang merupakan rawi yang ṡiqah. Namun, terdapat perbedaan 

matan hadis pada riwayat keduanya. 

Analisis: 

Riwayat Abu Daud melalui ‘Abdullah: 

 

580Ahmad bin 'Ali bin Hajar al-‘Asqalāni, Bulūg al-Marām min Adillah al-Aḥkām, h. 161. 

581Muhammad bin Ismā’īl al-Ṣan’āni, Subul al-Salām Syarḥ Bulūg al-Marām, jilid 2, h. 

292. 
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‘Abdullah bin ‘Umar bin Ḥafṣ al-‘Umari adalah rawi yang memiliki 

kelemahan dari segi kedabitan, sebagaimana penilaian ‘Ali bin al-Madīni, Ahmad, 

al-Nasāi, dan lainnya.583 

Riwayat al-Hakim melalui ‘Ubaidullah:  

 

‘Ubaidullah bin ‘Umar bin Ḥafṣ al-‘Umari adalah rawi ṡiqah dalam 

penilaian Ahmad, Abu Hatim, Abu Zur’ah, al-Nasā`i dan lainnya.585 

Riwayat Abu Daud menyebutkan adanya takbir sebelum melakukan sujud 

tilawah. Adapun riwayat al-Hakim maka takbir tidak disebutkan. Sedangkan 

kejadiannya berada pada waktu yang sama. Riwayat tentang sujud tilawah tanpa 

takbir juga riwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim melalui ‘Ubaidullah.586 Dalam 

hal ini, ‘Abdullah yang merupakan rawi yang lemah menyelisihi periwayatan rawi 

yang ṡiqah yaitu ‘Ubaidullah. Sehingga riwayat Abu Daud dinilai mungkar, dan 

riwayat al-Hakim dinilai ma’rūf atau maḥfūż. Maka riwayat Abu Daud dinilai 

lemah, sebagaimana penilaian Ibnu Ḥajar. 

 

582Sulaimān bin al-Asy’aṡ al-Sijistāni, Sunan Abi Dawud, jilid 2, h. 555. 

583Yusuf al-Mizzi, Tahẓīb al-Kamāl fī Asmā` al-Rijāl, jilid 15, h. 327. 

584Muhammad bin ‘Abdillah al-Hakim, al-Mustadrak ‘ala al-Ṣaḥīḥain, jilid 1, h. 344. 

585Yusuf al-Mizzi, Tahẓīb al-Kamāl fī Asmā` al-Rijāl, jilid 19, h. 124. 

586Lihat: Muhammad bin Ismā’Il al-Bukhāri, Ṣaḥīḥ al-Bukhāri, jilid 1, h. 365. 



189 

 

 

 

Perbedaan pada matan tersebut nampak tidak dicermati oleh al-Ṣan’āni. 

Oleh karena itu, hadis Abu Daud tidak dapat dikuatkan dengan hadis al-Hakim. 

9. Kritik terhadap kelemahan hadis no. 1167: 

Ibnu Ḥajar berkata pada Kitab Jinayah: 

 

Artinya: 

Dari ‘Amr bin Syu’aib, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa seorang pria 

pernah menikam rekannya dengan sebuah tanduk pada area lututnya. Pria itu 

kemudian datang menemui Rasulullah dan berkata: “Tegakkanlah qiṣāṣ 

untukku” Rasulullah menjawab: “Sampai lukamu sembuh” Kemudian pria itu 

datang lagi kepadanya dan berkata: “Tegakkanlah qiṣāṣ untukku” Rasulullah 

kemudian melaksanakan hukum qiṣāṣ untuknya. Setelah itu pria itu datang 

lagi kepada Rasulullah dan mengadu: “Wahai Rasulullah, aku telah pincang” 

Rasulullah berkata: “Aku telah melarangmu namun engkau melanggar 

laranganku. Maka Allah telah menjauhkanmu, dan (alasan) pincangmu tidak 

berguna” Rasulullah kemudian melarang pelaksanaan qiṣāṣ untuk organ 

tubuh yang terluka sampai ia sembuh. Diriwayatkan oleh Ahmad dan al-

Dāraquṭni, dan dinilai ma’lūl dengan irsāl. 

Ibnu Ḥajar menyebutkan ilat pada hadis ini adalah periwayatannya secara 

mursal, sehingga hadis ini dihukumi lemah. Mengkritik penilaian tersebut al-

Ṣan’āni berkata: 

 

 

587Ahmad bin 'Ali bin Hajar al-‘Asqalāni, Bulūg al-Marām min Adillah al-Aḥkām, h. 439 

588Muhammad bin Ismā’īl al-Ṣan’āni, Subul al-Salām Syarḥ Bulūg al-Marām, jilid 7, h. 24. 
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Artinya: 

Ilat tersebut berdasarkan pendapat bahwa Syu’aib tidak pernah bertemu 

kakeknya. Namun hal itu dibantah, karena terbukti bahwa Syu’aib pernah 

bertemu kakeknya. Dan terdapat sejumlah hadis yang semakna dengannya 

yang dapat menguatkannya. 

Menurut al-Ṣan’āni, irsāl yang dimaksud oleh Ibnu Ḥajar dalam riwayat ini 

dilakukan oleh ‘Amr bin Syu’aib. Kemudian ia menilai hadis ini maqbūl karena 

terdapat bukti bahwa Syu’aib pernah bertemu dengan kakeknya, dan terdapat 

syahid yang mendukungnya. 

Analisis: 

Riwayat Ahmad: 

Riwayat ini diriwayatkan melalui Muhammad bin Ishaq dari ‘Amr bin 

Syu’aib, dari ayahnya, dari kakeknya, secara mauṣūl. Namun, Muhammad bin 

Ishaq adalah rawi yang mudallis,590 ia meriwayatkan dari ‘Amr dengan lafaz yang 

tidak sarīḥ. Olehnya, ilat pada riwayat ini adalah tadlīs yang dilakukan seorang 

rawinya. 

Riwayat al-Dāraquṭni: 

 

 

589Ahmad bin Ḥanbal, Musnad Ahmad, jilid 11, h. 606. 

590Ahmad bin 'Ali bin Hajar al-‘Asqalāni, Ṭabaqāt al-Mudallisīn (Cet. I; Oman: Maktabah 

al-Manār, 1983), h. 52. 

591‘Ali bin ‘Umar al-Dāraquṭni, Sunan al-Dāraquṭni, jilid 4, h. 71. 
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Riwayat ini diriwayatkan melalui Ibnu Juraij dari ‘Amr bin Syu’aib, dari 

ayahnya, dari kakeknya, secara mauṣūl. Namun, Ibnu Juraij juga merupakan rawi 

yang mudallis,592 dan ia meriwayatkan hadis di atas secara ‘an’anah. Dan pada 

sanadnya terdapat terdapat Muhammad bin Ḥumrān, rawi yang ṣadūq namun 

memiliki hadis-hadis yang garīb dan mufrad sebagaimana penuturan al-Nasā`i dan 

Ibnu ‘Adi.593 Oleh karenanya, ilat pada hadis ini adalah tadlīs dan seorang rawi 

yang memiliki kelemahan. 

Hadis di atas diriwayatkan secara mursal melalui Ma’mar, dari Ayyūb, dari 

‘Amr bin Syu’aib. 

 

Terdapat riwayat melaui Ayyūb dari ‘Amr bin Dīnār, dari Jabir, secara 

muuṣūl, yaitu: 

 

Namun periwatan ini dinilai gairu maḥfūż, karena kekeliruan Abu Bakar 

dan ‘Uṡmān (keduanya adalah anak Abi Syaibah) yang meriwayatkan secara 

mauṣūl. Sehingga periwayatan yang maḥfūż adalah riwayat yang mursal.596 

Uraian ini menguatkan pendapat bahwa hadis ‘Amr bin Syu’aib di atas 

adalah mursal. Sebagaimana yang disebutkan Ibnu Ḥajar. Namun bukan karena 

 

592Ahmad bin 'Ali bin Hajar al-‘Asqalāni, Ṭabaqāt al-Mudallisīn, h. 41. 

593Yusuf al-Mizzi, Tahẓīb al-Kamāl fī Asmā` al-Rijāl, jilid 25, h. 93. 

594‘Ali bin ‘Umar al-Dāraquṭni, Sunan al-Dāraquṭni, jilid 2, h. 73. 

595‘Ali bin ‘Umar al-Dāraquṭni, Sunan al-Dāraquṭni, jilid 3, h. 72. 

596‘Ali bin ‘Umar al-Dāraquṭni, Sunan al-Dāraquṭni, jilid 3, h. 72. 
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perbedaan pendapat tentang bertemunya Syu’aib dengan kakeknya atau tidak, 

seperti yang disebutkan al-Ṣan’āni, karena hadis ini juga diriwayatkan secara 

mursal melalui jalur Ayyūb dari ‘Amr bin Dīnār. Melainkan ilat tersebut adalah 

kekeliruan periwayatan yang dilakukan Ibnu Ishaq dan Ibnu Juraij. Dan kekeliruan 

periwayatan Abu Bakar bin Abi Syaibah dan ‘Uṡmān bin Abi Syaibah pada jalur 

Ayyūb, dari ‘Amr bin Dīnār. 

Kendati penilaian yang benar untuk riwayat ‘Amr bin Syu’aib adalah 

mursal, terdapat sejumlah riwayat yang semakna dan dijadikan syahid untuk 

riwayat ‘Amr bin Syu’aib. Yaitu: 

Pertama; Riwayat Jabir: 

Hadis ini diriwayatkan melalui Abu al-Zubair dari Jabir secara mauṣūl. 

Namun, Abu al-Zubair adalah rawi yang mudallis,598 dan ia meriwayatkannya 

secara ‘an’anah. Kemudian pada sanadnya terdapat Ya’qūb bin Ḥumaid bin Kāsib, 

rawi yang dilemahkan oleh Ibnu Ma’īn, Abu Hatim, dan al-Nasā`i.599 Begitu pula 

‘Abdullah bin ‘Abdullah al-Umawi, rawi yang dilemahkan.600 

Hadis Jabir ini juga diriwayatkan melalui al-Sya’bi: 

 

597‘Ali bin ‘Umar al-Dāraquṭni, Sunan al-Dāraquṭni, jilid 4, h. 71. 

598Ahmad bin 'Ali bin Hajar al-‘Asqalāni, Ṭabaqāt al-Mudallisīn, h. 45. 

599Yusuf al-Mizzi, Tahẓīb al-Kamāl fī Asmā` al-Rijāl, jilid 32, h. 318. 

600Yusuf al-Mizzi, Tahẓīb al-Kamāl fī Asmā` al-Rijāl, jilid 15, h. 185. 
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 Pada sanadnya terdapat Mahdi bin Ja’far, rawi yang memiliki kelemahan 

yang ringan, dan dinilai ṡiqah oleh Ibnu Hibban.602 Sanad hadis ini hasan.603 

Kedua syahid ini dapat menguatkan hadis ‘Amr bin Syu’aib, karena hadis 

yang mudallas dikategorikan ke dalam kelemahan yang ringan jika hadis tersebut 

diriwayatkan melalui jalur lain. Penilaian ini seperti yang disebutkan al-Ṣan’āni 

dalam kritiknya. 

10. Kritik terhadap kelemahan hadis no. 1188: 

Ibnu Hajar berkata pada Kitab Jinayah, Bab Diyat: 

 

Artinya: 

Dari Ibnu ‘Abbas, ia berkata: “Suatu ketika seorang laki-laki membunuh laki-

laki lain pada masa Nabi. Kemudian Nabi menetapkan bahwa diyatnya adalah 

dua belas ribu.” Diriwayatkan oleh al-Arba’ah. Al-Nasā`i dan Abu Hatim 

merajihkan periwayatannya secara mursal. 

Hadis ini dilemahkan oleh Ibnu Ḥajar karena periwayatannya secara mursal, 

menukil pendapat al-Nasā`i dan Abu Hatim. Mengkritik penilaian tersebut, al-

Ṣan’āni berkata:   

 

601Ahmad bin Muhammad al-Ṭaḥāwi, Syarḥ Ma’āni al-Āṡār, jilid 3 (Cet. I; [t.tp]: ‘Ālam 

al-Kutub, 1994), h. 184. 

602Muhammad bin Hibbān al-Busti, al-Ṡiqāt, jilid 9, h. 201. 

603Muhammad Nasiruddin al-Albani, Irwā` al-Galīl, jilid 7, h. 299. 

604Ahmad bin 'Ali bin Hajar al-‘Asqalāni, Bulūg al-Marām min Adillah al-Aḥkām, h. 448 
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Artinya: 

Al-Baihaqi juga meriwayatkan hadis serupa dari ‘Ali, ‘Aisyah, Abu Hurairah, 

‘Umar. Tarjih periwayatannya secara mursal oleh al-Nasa`i dan Abu Hatim 

didasari perkataan al-Baihaqi bahwa Muhammad bin Maimūn yang 

merupakan rawi dari Sufyan bin ‘Uyainah, dari ‘Amr bin Dinar, dari 

‘Ikrimah, dari Ibnu ‘Abbas, ia menyebutkan Ibnu ‘Abbas sekali saja, dan 

kebanyakan periwayatannya adalah dari ‘Ikrimah (tanpa Ibnu ‘Abbas) dari 

Nabi. Pendapatku adalah ziyādah (tambahan) dari rawi yang adil dapat 

diterima, dan cukup untuk menjadikan hadis tersebut marfū’, walaupun 

ziyādah tersebut hanya sekali disebutkan. Karena jika ia hanya mencukupkan 

periwayatan tersebut dengan periwayatan yang marfū’, maka hadis tersebut 

akan dihukumi marfū’. Olehnya, periwayatannya secara mursal yang banyak 

ditemukan tidak mencederai riwayat yang marfū’ dengan sekali periwayatan. 

Al-Ṣan’āni menilai periwayatan hadis ini secara mauṣūl adalah sahih. Irsāl 

yang disebutkan oleh sejumlah ulama tidak mencederai kesahihannya, karena salah 

satu riwayatnya diriwayatkan secara mauṣull oleh rawi yang dinilai adil. 

Menurutnya, jika terdapat suatu hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang adil secara 

marfū’ atau mauṣūl pada salah satu periwayatannya, dan diriwayatkan secara 

mursal pada periwayatan yang lain, maka hadis tersebut dihukumi marfū’. 

Berdasarkan kritiknya, hal tersebut diberlakukan olehnya secara mutlak. 

Analisis: 

Riwayat Abu Daud: 

 

605Muhammad bin Ismā’īl al-Ṣan’āni, Subul al-Salām Syarḥ Bulūg al-Marām, jilid 7, h. 60. 
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Riwayat al-Tirmizi: 

Riwayat al-Nasā`i: 

Riwayat Ibnu Majah: 

Seluruh periwayatan ini melalui Muhammad bin Muslim al-Ṭā`ifi, dari 

‘Amr bin Dīnār, dari ‘Ikrimah, dari Ibnu ‘Abbās, secara marfū’. Namun, Abu Daud 

berkata: “Hadis ini diriwayatkan juga oleh Ibnu ‘Uyainah dari ‘Amr, dari ‘Ikrimah, 

 

606Sulaimān bin al-Asy’aṡ al-Sijistāni, Sunan Abi Dawud, jilid 6, h. 605. 

607Muhammad bin ‘Īsā al-Tirmiẓi. Sunan al-Tirmiẓi, jilid 3, h. 65. 

608Ahmad bin Syu’aib al-Nasā`i, al-Sunan al-Kubrā, jilid 6, h. 356. 

609Muhammad bin Yazīd al-Qazwaini, Sunan Ibni Mājah, jilid 3, h. 649. 
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dari Nabi. Ia tidak menyebutkan Ibnu ‘Abbās.”610 Al-Nasā`i menyebutkan dalam 

salah satu periwayatannya bahwa hadis ini diriwayatkan ‘Ikrimah dari Ibnu ‘Abbās 

(secara marfū’) hanya sekali.611 Al-Tirmizi menyebutkan bahwa hadis ini tidak 

diriwayatkan secara marfū’ kecuali melalui Muhammad bin Muslim. Ia pernah 

menanyakan hadis ini kepada al-Bukhari, maka dijawab bahwa hadis ini 

diriwayatkan oleh Sufyān bin ‘Uyainah dari ‘Amr bin Dīnār, dari ‘Ikrimah secara 

mursal.612 

Riwayat Sufyan bin ‘Uyainah dari ‘Ikrimah secara mursal disebutkan oleh 

al-Tirmizi, Abu Daud, al-Dāraquṭni, dan lainnya. Al-Baihaqi meriwayatkannya 

melalui Muhammad bin Maimūn dari Sufyan, dari ‘Amr, dari ‘Ikrimah, dari Ibnu 

‘Abbās, secara mauṣūl. Muhammad bin Maimūn menyebutkan bahwa ia 

meriwayatkannya secara marfū’ sebanyak sekali, dan kebanyakan periwayatnnya 

adalah secara mursal.613 Namun Muhammad bin Maimūn adalah rawi yang dinilai 

memiliki kelemahan,614 sehingga periwayatannya yang sekali secara marfū’ tidak 

dapat menguatkan riwayat Muhammad bin Muslim.  

Jika membandingkan status Muhamamad bin Muslim al-Ṭā`ifi dan Sufyān 

bin ‘Uyainah, maka status Sufyān bin ‘Uyainah lebih kuat.615 Ali bin al-Madini dan 

sejumlah ulama menyebutkan bahwa Sufyān bin ‘Uyainah adalah ṡiqah terlebih 

 

610Sulaimān bin al-Asy’aṡ al-Sijistāni, Sunan Abi Dawud, jilid 6, h. 605. 

611Ahmad bin Syu’aib al-Nasā`i, al-Sunan al-Kubrā, jilid 6, h. 356. 

612Muhammad bin ‘Īsā al-Tirmiẓi, al-‘Ilal al-Kabīr, h. 218. 

613Ahmad bin al-Ḥusain al-Baihaqi, al-Sunan al-Kubrā, jilid 8, h. 138. 

614‘Ali bin ‘Uṡmān al-Turkumani, al-Jauhar al-Naqi, jilid 8 ([t.tp]: Dār al-Fikr, [t.th]), h. 

79. 

615Ya’qūb bin Sufyān al-Fasawi, al-Ma’rifah wa al-Tārīkh, jilid 1 (Cet. I; Bagdad: 

Maṭba’ah al-Irsyād, 1974), h. 435. 
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jika periwayatannya dari ‘Amr bin Dīnār.616 Dan hadis ini diriwayatkan olehnya 

dari ‘Amr bin Dīnār. Adapun Muhammad bin Muslim, maka sebagian ulama 

menilainya ṡiqah, sebagian lain menilainya memiliki kelemahan, dan sebagian lain 

menilainya ṡiqah jika ia melakukan taḥdīṡ dengan menggunakan buku.617 Sehingga 

periwayatan Muhammad bin Muslim yang menyelisihi periwayatan Sufyān bin 

Dīnār pada hadis di atas dihukumi syāẓ. Oleh karena itu, hadis ini dihukumi mursal, 

seperti yang disebutkan Ibnu Ḥajar. 

Dari uraian ini dapat dipahami bahwa ziyādah rawi yang adil tidak diterima 

secara mutlak, tanpa membandingkannya dengan jalur periwayatan yang lain. Jika 

terdapat riwayat dari rawi yang lebih ṡiqah yang bertantangan dengan ziyādah 

tersebut, maka ziyādah tidak diterima. 

11. Kritik terhadap kelemahan hadis no. 1415: 

Ibnu Ḥajar berkata pada Kitab al-Qaḍā`, Bab al-Da’āwā wa al-Bayyināt: 

 

Artinya: 

Dari Jabir, bahwa dua orang laki-laki pernah saling menggugat pada perkara 

seekor unta. Masing-masing dari keduanya berkata “Unta ini lahir di 

tempatku,” dan keduanya menunjukkan bukti. Maka Rasulullah memutuskan 

bahwa unta tersebut untuk orang yang (pada saat itu) memegangnya. 

Diriwayatkan oleh al-Dāraquṭni, dan pada sanadnya terdapat kelemahan. 

 

616Yusuf al-Mizzi, Tahẓīb al-Kamāl fī Asmā` al-Rijāl, jilid 11, h. 190. 

617Maglāṭi bin Qalīj, Ikmāl Tahẓīb al-Kamāl, jilid 6, h. 62. 

618Ahmad bin 'Ali bin Hajar al-‘Asqalāni, Bulūg al-Marām min Adillah al-Aḥkām, h. 522 
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Ibnu Ḥajar menilai sanad hadis ini lemah. Penilaian tersebut dikritik oleh al-

Ṣan’āni, ia berkata: 

Artinya: 

Hadis ini juga dikeluarkan oleh al-Baihaqi dan ia tidak melemahkan 

sanadnya. Dan ia juga mengeluarkannya melalui al-Syafi’i, namun dengan 

lafaz “ ”, dan ia juga tidak melemahkan sanadnya. 

Merujuk kepada 2 jalur periwayatan hadis ini, yang tidak dinilai lemah oleh 

al-Baihaqi, maka al-Ṣan’āni menilai hadis ini maqbūl. 

Analisis: 

Sanad al-Dāraquṭni: 

Pada sanadnya terdapat Zaid bin Nu’aim, rawi yang majhūl, ia tidak dikenali 

kecuali dengan hadis ini.621 Kemudian terdapat Muhammad bin al-Ḥasan dan Abu 

Hanifah, keduanya adalah rawi yang lemah.622 Kelamahan-kelemahan ini seperti 

yang diisyaratkan oleh Ibnu Ḥajar. 

Adapun sanad al-Baihaqi, diriwayatkan melalui 2 jalur periwayatan: 

 

619Muhammad bin Ismā’īl al-Ṣan’āni, Subul al-Salām Syarḥ Bulūg al-Marām, jilid 8, h. 97. 

620‘Ali bin ‘Umar al-Dāraquṭni, Sunan al-Dāraquṭni, jilid 

621Muqbil bin Hādi al-Wāda’i, Tarājum Rijāl al-Dāraquṭni (Cet. I; San’ā`: Dār al-Āṡār, 

1999), h. 232. 

622‘Ali bin Muhammad Ibn al-Qaṭṭān, Bayān al-Wahm wa al-Īhām, jilid 3, h. 550. 
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Sanad ini serupa dengan sanad al-Dāraquṭni, hanya saja sanad al-Baihaqi 

adalah sanad yang nāzil. Keduanya meriwayatkan melalui al-Husain bin Ismā’īl 

dari Muhammad bin Ja’far, dan seterusnya. Sehingga kelemahan yang telah 

disebutkan juga terdapat pada sanad ini. Dan hal tersebut luput dari penilaian al-

Baihaqi. Jalur ke-2: 

 

Pada sanad ini terdapat Ibrahim bin Abi Yahya dan Ishaq bin Abi Farwah, 

keduanya adalah rawi yang matrūk.625 Kelemahan ini juga luput dari penilaian al-

Baihaqi.  

Berdasarkan uraian jalur periwayatan hadis ini, maka sanad hadis Jabir di 

atas dihukumi lemah seperti penilaian Ibnu Ḥajar. Dan periwayatan al-Baihaqi tidak 

dapat menguatkannya, karena kelemahannya yang berat.  

 

623Ahmad bin al-Ḥusain al-Baihaqi, al-Sunan al-Kubrā, jilid 10, h. 433. 

624Ahmad bin al-Ḥusain al-Baihaqi, al-Sunan al-Ṣugrā, jilid 4 (Cet. I; Pakistan: Jāmi’ah al-

Dirāsāt al-Islāmiyyah, 1989), h. 190. 

625Ahmad bin Syu’aib al-Nasā`i, al-Ḍu’afā` wa al-Matrūkūn (Cet. I; Aleppo: Dār al-Wa’y, 

1396 H), h. 11, 18. 
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Perbandingan penilaian Ibnu Hajar pada penilaian lemah, dan kritik al-

Ṣan’āni serta analisisnya dimuat dalam bagan berikut: 

No. 

Hadis 

Penilaian 

Ibnu Hajar 

Kritik 

al-Ṣan’āni 
Keterangan Analisis 

13 Lemah 
- Sahih berdasarkan 

riwayat yang 

mauqūf. 

- Riwayat yang 

mauqūf pada hadis 

ini serupa dengan 

hadis marfū’. 

- Hadis tersebut sahih secara 

mauqūf dari Ibnu ‘Umar. Dan 

dihukumi marfū’. Karena 

menyebutkan kehalalan dan 

keharaman sesuatu. Hal ini 

berlaku jika dipandang seluruh 

sahabat adalah ‘adl, sebagaimana 

pendapat ahlussunnah wal 

jama’ah. 

77 Lemah 
- Sahih, karena 

seluruh rawinya 

ṡiqah. Rawi yang 

bernama Sulaiman 

(yang 

dipermasalahkan 

dalam sanad hadis 

ini) adalah 

Sulaiman al-

Khaulāni, bukan 

al-Yamani. 

- Kitab/surat 

tersebut mendapat 

penerimaan oleh 

sahabat dan 

tabi’in. 

- Sanad hadis ini dilemahkan oleh 

sejumlah ulama karena rawi yang 

bernama Sulaiman bin Arqam, 

bukan Sulaiman al-Yamani dan 

bukan Sulaiman al-Khaulani. 

- Namun terdapat sejumlah syāḥid 

yang dapat menguatkan. 

 

339 Lemah 
- Sahih, karena 

riwayat Ismā’īl 

bin ‘Ayyāsy (rawi 

yang 

- Hadis ini dilemahkan karena rawi 

yang bernama Zuhair bin Salim. 

- Dan sanadnya dinilai muḍṭarib. 
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dipermasalahkan 

dalam sanad hadis 

ini) dari penduduk 

Syam dapat 

diterima. 

988 Lemah, 

mursal 

- Sahih, karena 

diriwayatkan 

secara mauṣūl dari 

jalur lain. 

- Jika hadis 

diriwayatkan 

secara mursal dan 

mauṣūl, maka 

yang dipegang 

adalah riwayat 

yang mauṣūl. 

- Hadis ini sahih secara mauṣūl. 

- Hadis yang mursal tidak serta 

merta disahihkan karena 

periwayatannya secara mauṣūl 

pada jalur yang lain. Karena 

riwayat yang mauṣūl tersebut 

dapat mengandung kelemahan dari 

sanad atau matannya.  

821 Lemah 
- Sahih, karena 

Syahr bin 

Hausyab (rawi 

yang 

dipermasalahkan 

dalam sanad hadis 

ini) bukan rawi 

yang lemah. 

- Status Syahr bin Hausyab 

diperselisihkan. 

- Sanad hadis ini dinilai lemah 

karena rawi yang majhūl, yakni 

Muhammad bin Ibrāhīm. 

- Dan terdapat rawi lemah lainnya 

yaitu Muhammad bin Zaid al-

‘Abdi. 

1047 Lemah, 

mauqūf 

- Sahih secara 

mauṣūl. 

- Abu Khalid (rawi 

yang 

dipermasalahkan 

dalam sanad hadis 

ini) dapat 

diterima, 

berdasarkan ta’dīl 

dari sejumlah 

- Ibnu Hajar menilai Abu Khalid 

sebagai mudallis. 

- Status Abu Khalid diperselisihkan. 

Jika menerapkan kaidah al-jarḥ 

muqaddam ‘alā al-ta’dīl, maka 

hadis ini dilemahkan, seperti 

penilaian Ibnu Hajar. Namun jika 

kaidah tersebut tidak diberlakukan 

karena ta’dīl dari sejumlah pakar, 
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pakar yang 

muktabar. 

maka hadis ini disahihkan seperti 

penilaian al-Ṣan’āni. 

49 Lemah 
- Syawāhid-nya 

dapat saling 

menguatkan. 

- Syawāhid riwayat tersebut sangat 

lemah, dan tidak mampu 

menguatkan riwayat tersebut. 

- Sebagian riwayat yang disebutkan 

al-Ṣan’āni tidak dapat dijadikan 

syāhid, karena kandungan matan 

yang berbeda. 

348 Lemah 
- Syāhid dari 

riwayat al-Hakim 

dapat 

menguatkan. 

- Riwayat al-Hakim tidak dijadikan 

syahid, karena perbedaan pada 

kandungan matan. 

1167 Lemah, 

mursal 

- Sahih mauṣūl, 

karena Syu’aib 

(rawi yang 

dipermasalahkan 

dalam sanad hadis 

ini) tercatat 

pernah bertemu 

kakeknya. 

- Terdapat syāhid 

yang dapat 

menguatkan. 

- Hadis ini dinilai lemah karena 

periwayatannya secara mursal 

lebih benar (maḥfūẓ). 

- Namun terdapat syawāhid yang 

dapat menguatkan hadis tersebut. 

1188 Lemah, 

mursal 

- Sahih mauṣūl, 

karena ziyādah 

seorang ‘adl 

adalah maqbūl. 

- Hadis ini dinilai lemah karena 

periwayatannya secara mursal 

lebih benar (maḥfūẓ). 

- Ziyādah al-‘adl pada riwayat yang 

mauṣūl ditolak, karena menyelisihi 

rawi lain yang lebih ṡiqah (syāż). 

1415 Lemah 
- Diterima, 

berdasarkan 2 

jalur periwayatan 

lainnya. 

- Sanad hadis tersebut lemah, 

karena rawi yang majhūl, yakni 

Zaid bin Nu’aim. 
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- Terdapat rawi yang lemah, yakni 

Muhammad bin al-Hasan dan Abu 

Hanifah. 

- Kedua kelemahan di atas terdapat 

pula pada jalur periwayatan 

lainnya. 

- Pada jalur lainnya terdapat rawi 

yang matruk, yakni Ibrahim bin 

Abi Yahya dan Ishaq bin Abi 

Farwah. Sehingga syawāhid-nya 

tidak mampu saling menguatkan. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dalam penilitian ini ditemukan sebanyak 23 penilaian hadis Ibnu Hajar 

terhadap hadis-hadis Kitab Bulūg al-Marām yang dikritik oleh al-Ṣan’āni dalam 

Kitab Subul al-Salām karyanya. Baik pada penilaian hadis sahih, hasan, atau lemah.  

Dalam penilaian kesahihan hadis, al-Ṣan’āni menemukan bahwa Ibnu Hajar 

banyak menukil penilaian ulama yang dikenal mutasāhil dalam menilai kesahihan 

hadis, seperti Ibnu Hibban, al-Hakim dan Ibnu Khuzaimah. Hal tersebut menjadi 

kelemahan baginya, sebab metode mereka dalam menilai ke-ṡiqah-an para rawi 

dinilai longgar. Seperti Ibnu Hibban yang menilai rawi yang majhul adalah ṡiqah, 

berdasarkan prinsip bahwa hukum asal seorang muslim adalah ‘adil. Atau metode 

al-Hākim dalam al-Mustadrak dalam menilai kesahihan hadis berdasarkan prinsip 

bahwa seluruh rijal al-Bukhari dan Muslim adalah ṡiqah, tanpa memperhatikan 

ketentuan-ketentuan lain dalam periwayatan al-Bukhari dan Muslim.  

Pada penilaian ke-hasan-an hadis, maka berdasarkan kritik al-Ṣan’āni 

nampak bahwa Ibnu Ḥajar menilai ke-hasan-an hadis berdasarkan riwayat lain yang 

dapat menjadi syahid untuk maknanya. Oleh karena itu, maksud hadis hasan yang 

disebutkan dalam Bulug al-Maram adalah hasan li gairihi dalam definisi ilmu 

mustalah. Kesimpulan ini diperkuat dengan tidak ditemukannya penilaian dengan 

ungkapan hadis hasan dengan maksud hasan liẓātihi dalam Bulūg al-Marām. Kritik 

al-Ṣan’āni terhadap penilaian Ibnu Ḥajar tentang ke-hasan-an hadis didasari atas 

perbedaan keduanya dalam menilai keabasahan suatu riwayat untuk menjadi syahid 

yang menguatkan riwayat lainnya. 
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Pada penilaian hadis lemah, maka penilaian Ibnu Ḥajar umumnya dinilai 

benar, sesuai dengan penilaian ulama lainnya. Dalam penelitian ini ditemukan 

bahwa seluruh rawi yang menjadi sebab penilaian kelemahan hadis oleh Ibnu Ḥajar 

adalah rawi yang memang lemah berdasarkan kesepakatan atau pendapat yang kuat 

dari kritikus hadis. Kesimpulan-kesimpulan tentang metode Ibnu Hajar di atas 

diberlakukan khusus untuk kitabnya Bulūg al-Marām. 

Kritik yang disampaikan oleh al-Ṣan’āni umumnya hanya pada perihal 

sanad dan metode periwayatan hadis. Terdapat sedikit kritik matan yang ia 

sampaikan, namun kritik tersebut nampak tidak ia cermati dengan baik. Hal ini 

memberikan nilai negatif pada kritik-kritiknya, karena kesahihan dan kelemahan 

hadis tidak semata berpatok pada status sanad hadis. Kelemahan dari segi matan 

juga menjadikan suatu riwayat dilemahkan. Oleh karenanya sejumlah riwayat yang 

dilemahkan oleh Ibnu Ḥajar karena matannya yang mungkar, justru disahihkan oleh 

al-Ṣan’āni. Sebaliknya, terdapat hadis yang disahihkan oleh Ibnu Ḥajar karena 

ta’addud al-waqā`i’ (kejadian yang berbeda) justru dilemahkan oleh al-Ṣan’āni 

karena ia memandangnya muḍṭarib.  

Hal lain yang menunjukkan masalah kritik matan ini adalah sejumlah 

riwayat yang dijadikan syahid oleh al-Ṣan’āni untuk riwayat lain, yang jika 

dicermati, riwayat tersebut tidak tepat untuk dijadikan syahid karena kandungan 

matan yang berbeda, bahkan bertentangan. Di sisi lain, ditemukan bahwa suatu 

hadis yang dinilai sahih atau hasan oleh Ibnu Ḥajar adalah berdasarkan syawāhid 

yang dapat menguatkan maknanya, namun syawāhid tersebut luput dan tidak 

dicermati oleh al-Ṣan’āni, sehingga ia melemahkan hadis tersebut. 

Secara umum, kritik sanad dan metode periwayatan yang disampaikan oleh 

al-Ṣan’āni telah sesuai dengan kaidah-kaidah disiplin ilmu hadis. Kecuali pada 

sejumlah hal yang perlu digaris bawahi yaitu: 
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1. Menurut al-Ṣan’āni seluruh sahabat Nabi adalah ‘adil. Hal ini 

memperkuat pendapat bahwa al-Ṣan’āni tidak menganut paham Syi’ah, 

yang memandang hanya sejumlah sahabat adalah yang dinilai ‘adil. 

2. Menurutnya, jika suatu hadis diriwayatkan secara mursal pada salah satu 

jalur periwayatannya, dan pada jalur lain diriwayatkan secara mauṣul, 

maka riwayat yang dibenarkan adalah riwayat yang mauṣūl. Dan 

nampak dari kritiknya bahwa hal itu diberlakukan secara mutlak. Perlu 

ditegaskan bahwa hal itu dipersyaratkan dengan ke-ṡiqah-an para 

rawinya. Jika pada periwayatan mauṣūl terdapat rawi yang lemah, maka 

riwayat yang dibenarkan adalah riwayat yang mursal. 

3. Menurutnya, ziyadah al-‘adl al-ṡiqāt diterima secara mutlak. Berbeda 

dengan pendapat mayoritas ulama yang mempersyaratkan ‘adam al-

mukhālafah (tidak bertentangan) dengan riwayat rawi yang lebih ṡiqah, 

atau riwayat para ṡiqah semisalnya. Jika ziyādah al-ṡiqah bertentangan, 

maka riwayat tersebut dihukumi syāẓ. 

4. Menurutnya, riwayat mubtadi’ (pelaku bid’ah) tidak dapat diterima, baik 

ketika riwayatnya menyeru kepada ke-bid’ah-annya atau tidak. Berbeda 

dengan pandangan mayoritas ulama yang hanya menolak riwayat 

mubtadi’ jika menyeru kepada ke-bid’ah-annya. 

Perbandingan antara penilaian Ibnu Hajar dan al-Ṣan’āni, serta analisis 

kesesuaiannya terhadap konsep kritik kesahihan hadis diilustrasikan pada tabel 

berikut: 
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Temuan Tentang Status 

Kesahihan Hadis pada 

Bulūg al-Marām 

Kritik al-Ṣan’āni 

terhadap Ibnu Hajar 

dalam Subul al-Salām 

Konsep Umum Kritik 

Kesahihan Hadis 

Sejumlah riwayat yang 

pada sanandnya terdapat 

rawi yang majhūl dinilai 

sahih. (Berdasarkan 

persetujuan dan 

penukilannya terhadap 

penilaian sejumlah 

muhaddiṡīn, seperti Ibnu 

Hibban, al-Hakim, dan 

Ibnu Khuzaimah) 

Riwayat yang pada 

sanadnya terdapat rawi 

yang majhūl dihukumi 

lemah. Karena 

merupakan cacat pada 

syarat ‘adālah rawi. 

al-Jahālah merupakan 

salah satu sebab 

kelemahan hadis dari 

segi ‘adālah rawi. 

Namun sejumlah 

muhaddiṡīn (seperti 

yang disebutkan oleh 

Ibnu Hajar) dinilai 

mutasāhil, karena 

menerima periwayatan 

rawi yang majhūl 

dengan argumen bahwa 

hukum asal seorang 

muslim adalah ‘adl.   

Umumnya, maksud dari 

hadis yang dinilai hasan 

oleh Ibnu Hajar adalah 

riwayat yang lemah 

namun dikuatkan oleh 

syawāhid dan mutāba’āt-

nya. 

al-Ṣan’āni tidak 

mengkritik penggunaan 

istilah hasan tersebut. Ia 

mengkritik sejumlah 

riwayat yang dijadikan 

syāhid atau mutābi’ oleh 

Ibnu Hajar tidak dapat 

saling menguatkan.  

Riwayat yang lemah 

dapat dikuatkan dengan 

riwayat lain, dengan 

ketentuan-ketentuan 

tertentu. Dalam ilmu 

hadis diistilahkan 

dengan hasan ligairihi. 
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Penentuan syawāhid dan 

mutāba’āt kembali 

kepada kecermatan 

ijtihad pengkaji hadis 

dalam melakukan 

i’tibār. Dan terkadang 

syawāhid tersebut luput 

dari seorang pengkaji. 

Hadis dinilai lemah 

karena ilat irsāl 

(periwayatannya secara 

mursal), walaupun 

terdapat jalur 

periwayatannya secara 

mauṣūl. Hal itu 

disebabkan 

periwayatannya secara 

mursal dinilai lebih kuat. 

Jika hadis diriwayatkan 

secara mursal dan 

mauṣūl, maka riwayat 

yang diambil adalah 

riwayat yang mauṣūl. 

Hadis yang 

diriwayatkan secara 

mauṣūl dan mursal tidak 

menjadikannya dinilai 

sahih karena 

periwayatannya secara 

mauṣūl. Hadis tersebut 

dinilai lemah jika 

periwayatannya secara 

mursal lebih benar 

daripada mauṣūl.  

Riwayat yang 

mengandung ziyādah dari 

rawi yang ‘adl lagi ṡiqah 

dinilai lemah jika 

bertentangan 

(mukhālafah) dengan 

Ziyādah pada riwayat 

rawi yang ‘adl lagi ṡiqah 

dapat diterima. Nampak 

dari kritiknya bahwa hal 

itu diberlakukan secara 

mutlak, baik riwayat 

Jika ziyādah dari rawi 

yang ‘adl dan ṡiqah 

bertentangan dengan 

riwayat rawi yang lebih 

ṡiqah, maka ziyādah 
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Terdapat sejumlah kekurangan yang memberikan nilai negatif untuk kritik-

kritik al-Ṣan’āni terhadap Ibnu Hajar, yaitu: 

1. Kekeliruan dalam menetapkan sebab kelemahan hadis. kekeliruan ini 

sangat banyak ditemukan. 

2. Tidak mencermati sebagian jalur-jalur periwayatan hadis yang dapat 

menjadi matāba’at dan syawāhid yang saling menguatkan, atau menjadi 

sebab kelemahan hadis, seperti iḍṭirāb dan lainnya. 

3. Kurang cermat pada perihal al-jarḥ wa al-ta’dīl. 

Dengan demikian, penilaian al-Ṣan’āni tentang status kesahihan hadis yang 

ia tuangkan dalam kritik-kritiknya terhadap Ibnu Ḥajar tidak dapat dijadikan 

pegangan dalam hal penilaian hadis, khususnya pada kritik-kritiknya tentang 

penilaian hadis hasan dan hadis lemah yang disebutkan oleh Ibnu Ḥajar. Adapun 

riwayat dari rawi yang 

lebih ṡiqah.  

tersebut mengandung 

mukhālafah atau tidak. 

tersebut dihukumi syāż 

dan tertolak. 

Hadis yang diriwayatkan 

oleh rawi yang mubtadi’ 

dapat diterima, jika 

riwayat tersebut tidak 

menyerukan kebid’ahan 

rawi. 

Riwayat rawi mubtadi’ 

tidak diterima, walaupun 

riwayat tersebut tidak 

menyerukan 

kebid’ahannya. 

Ulama berbeda 

pandangan dalam 

menanggapi riwayat 

rawi mubtadi’. 

Mayoritas ulama 

menerima riwayat 

mubtadi’ yang tidak 

menyerukan 

kebid’ahannya. Jika 

rawi tersebut dabit, 

warak dan bertakwa.  
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penilaiannya yang ia tuangkan dalam kritiknya terhadap penilaian hadis sahih yang 

disebutkan Ibnu Ḥajar, umumnya dapat dibenarkan. 

B. Implikasi  

Implikasi penelitian tentang kritik al-Ṣan’āni terhadap Ibnu Hajar dalam 

kitab Subul al-Salām adalah sebagai berikut: 

1. Implikasi Ilmiah 

Penelitian ini diharapkan dapat terlibat dalam menambah perbendaharaan 

baru dalam khazanah kajian ilmu hadis, khususnya mengenai pemikiran al-Ṣan’āni 

tentang penilaian kesahihan hadis dalam kitabnya Subul al-Salām. Namun, sebagai 

tulisan yang masih memiliki sejumlah keterbatasan, maka penulis menyarankan 

adanya penelitian yang dilakukan pada karya-karya al-Ṣan’āni yang lainnya. Guna 

menyingkap suatu kesimpulan tentang prinsip al-Ṣan’āni dalam melakukan kritik 

hadis.  

2. Implikasi Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dan data 

pembanding dalam mengkaji hadis-hadis kitab Bulūg al-Marām dan memahami 

kitab Subul al-Salām. Sehingga kajian tentang kedua kitab tersebut dapat 

membuahkan hasil yang lebih baik. 
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