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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin 

dapat dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan  

Huruf  Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif tidak ا
dilambangkan tidak dilambangkan 

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 ṡa ṡ es (dengan titik di ث
atas) 

 Jim J Je ج

 ḥa ḥ ha (dengan titik di ح
bawah) 

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 ذ
Żal Ż zet (dengan titik di 

atas) 

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

 ṣad ṣ es (dengan titik di ص
bawah) 

 ḍad ḍ de (dengan titik di ض
bawah) 

 ط
ṭa ṭ te (dengan titik di 

bawah) 

 ظ
ẓa ẓ zet (dengan titik di 

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

diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis 

dengan tanda (’). 

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: 

 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

 ain ‘ apostrof terbalik‘ ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wau W We و

 Ha H Ha ـه

 Hamzah ’ Apostrof ء

 Ya Y Ye ى

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah A A ا  

 Kasrah I I ا  

 Amah U U ا  
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Contoh: 

 kaifa :كَيْفََ

 haula :هَوْلََ

3. Maddah  

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 

huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Contoh: 

 māta : مَاتََ

 ramā : رَمَى

 qī la : قِيْلََ

 yamūtu :    يََوُْتَُ

4. Tā’ marbūṭah 

5. 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]. 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fatḥah dan yā’ Ai a dan i ى ى   

 fatḥah dan ى ـو  
wau 

Au a dan u 

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  ىى

 ḍammah dan wau Ū u dan garis di atas  ىوُ
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Kalau pada kata yang berakhir dengan tā’ marbūṭah diikuti oleh kata 

yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, 

maka tā’ marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

Contoh: 

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

ل ة   ي ـن ة  ال ف اض   al-madīnah al-fāḍilah : ا ل م د 

م ة   ك   al-ḥikmah :  ا لح 

6. 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: 

 rabbanā : ر بَّنا  

ن ا  najjainā : نَ َّيـ 

لح  ق  اََ  : al-ḥaqq 

 nu“ima : ن ـعّ م  

 aduwwun‘ : ع د و  

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

kasrah (َّسىِي(maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi ī 

Contoh: 

 alī(bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)‘ : ع ل ي  

ر  ب   ع    : ‘arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby) 

7. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf 

 Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang .(alif lam ma‘arifah)ال 

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

maupun huruf qamariyyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf 
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langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang 

mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). 

Contoh: 

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

 al-zalzalah (bukan az-zalzalah) : ا لزَّل ز ل ة  

 al-falsafah : ا ل ف ل س ف ة  

 al-bilādu : ا ل ب لا د  

8. 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: 

 ta’murūna : تأَْ مُرُوْنَ 

 ‘al-nau : الَنَّوْعُ 

 syai’un : شَيْء  

 umirtu : أمُِرْتُ 

9. Penelitian Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa 

Indonesia 

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

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

atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan 

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

lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut 

cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur’an (dari al-Qur’ān), 

alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi 

bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditrans-literasi secara utuh.  
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Contoh: 

Fī Ẓilāl al-Qur’ān 

al-Sunnah qabl al-tadwīn 

10. Lafẓ al-Jalālah (الله) 

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

lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), 

ditransliterasi tanpa huruf hamzah. 

Contoh: 

 billāh بِا لله  dīnullāh دِيْنَُاِللهَ

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

jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t]. 

 Contoh: 

 hum fīraḥmatillāh  هُمَْفَِْرَحَْْةَِاللهَِ

11. Huruf Kapital 

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

dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang 

penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia 

yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan 

huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada 

permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka 

yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan 

huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A 

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

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

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

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

Wa mā Muḥammadun illā rasūl 
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Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi  lallażi  bi Bakkata mubārakan 

Syahru Ramaḍān al-laẓī  unzila fīh al-Qur’ān 

Naṣīr  al-Dīn al-Ṭūsī 

Abū  Naṣr al-Farābī 

Al-Gazālī 

Al-Munqiẓ  min al-Ḍalāl 

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

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

harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar 

referensi. Contoh: 

12. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt.  = subḥānahū  wa ta‘ālā 

saw.   = ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam 

a.s.   = ‘alaihi al-salām 

H   = Hijrah 

M   = Masehi 

SM   = Sebelum Masehi 

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

w.   = Wafat tahun 

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

HR   = Hadis Riwayat 

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

Naṣīr Ḥāmid Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid,  Naṣīr Ḥāmid (bukan: 
Zaid,  Naṣīr Ḥāmid  Abū) 
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ABSTRAK 
 

Nama  : Ibrahim Kamaruddin 
NIM                  : 80700221019 
Judul Tesis    : Pelaksanaan Salat Zuhur setelah Salat Jumat di Lingkungan Kasuarrang, 

Kelurahan Allepolea, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros, Sulawesi 
Selatan (Kajian Historis dalam ‘Ilmu Ma’āni al-Hadīṡ) 

 
Pelaksanaan salat zuhur setelah salat jumat bukan merupakan hal yang umum 

terjadi di masjid-masjid. Pada umumnya, umat Islam tidak lagi melaksanakan salat 
zuhur setelah salat jumat ketika rangkaian pelaksanaan salat dan khotbah jumat telah 
sempurna rukun dan syaratnya. Namun, salat zuhur setelah salat jumat dipraktikkan di 
beberapa masjid yang ada di Lingkungan Kasuarrang, Kelurahan Allepolea, Kecamatan 
Lau, Kabupaten Maros. Maka dari itu mendorong peneliti untuk mengetahui lebih jauh 
tentang pelaksanaan salat zuhur setelah salat jumat di tempat tersebut. Peneitian ini 
bertujuan untuk menganalisa alasan pelaksanaan salat zuhur setelah salat jumat di 
Lingkungan Kasuarrang, kelurahan Allepolea, kecamatan Lau, kabupaten Maros, dan 
juga bertujuan untuk mengetahui pandangan Tarekat Khalwatiyah Samman terkait hal 
tersebut.  

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang menggunakan metode 
kualitatif deskriptif, dengan pendekatan historis dalam ‘ilmu ma’ani al-hadīṡ. Sumber 
primer pada penelitian ini yaitu  tokoh agama dan tokoh masyarakat yang ada di 
Lingkungan Kasuarrang. Adapun sumber sekunder pada penelitian ini berupa kitab-
kitab hadis, buku-buku dan artikel-artikel yang terkait dengan penelitian ini. 

Penelitian ini menemukan bahwa alasan masyarakat Lingkungan Kasuarrang 
melaksanakan salat zuhur setelah salat jumat karena mereka mencontoh orang tua 
mereka yang selalu melaksanakannya. Adapun dahulu orang tua mereka merupakan 
pengikut Tarekat Khalwatiyah Samman.  Tarekat ini berpandangan bahwa salat zuhur 
dan salat jumat merupakan salat fardu yang berdiri-sendiri (mustaqillah). Hal ini berarti 
bahwa salat jumat tidak menggantikan salat zuhur, maka keduanya harus tetap 
dilaksanakan pada hari jumat. Namun hal ini tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah 
saw. Berbeda dengan pandangan Tarekat Khalwatiyah Samman, para Imam Mazhab 
yang empat berpendapat bahwa salat jumat merupakan pengganti dari salat zuhur pada 
hari jumat .Oleh karena itu, salat zuhur tidak dilaksanakan lagi setelah melaksanakan 
salat jumat. Namun, para imam tersebut membolehkan salat zuhur pada hari jumat jika 
ada beberapa syarat sah dan rukun salat jumat yang tertinggal. 

Implikasi penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan bacaan untuk 
menambah wawasan dan pemahaman bagi para akademisi khususnya bagi para dosen 
dan mahasiswa prodi ilmu hadis, dan juga sebagai bahan rujukan bagi para peneliti 
selanjutnya yang ingin meneliti lebih lanjut tentang masalah ini.  

 
Kata Kunci: Salat Zuhur, Salat Jumat, Lingkungan Kasuarrang, Kabupaten Maros,  Kajian 

Historis, ‘Ilmu Ma’āni al-Hadīṡ. 
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 خصلمست

 
 : إبراهيم قمر الدين   الاسم

 80700221019الرقم الجامعي  : 

ألبوليا، ناحية  حيبيئة كاسوارانج، في أداء صلاة الظهر بعد صلاة الجمعة :  العنوان

، سولاويسي الجنوبية )التحليل التاريخي في علم معاني لاو، منطقة ماروس

 الحديث(

 

بشكل عام ، لم يعد  ظهر بعد صلاة الجمعة ليس أمرا شائعا في المساجد.أداء صلاة ال

المسلمون يؤدون صلاة الظهر بعد صلاة الجمعة عندما تكون سلسلة صلاة الجمعة وخطبتها 

ومع ذلك ، تمارس صلاة الظهر بعد صلاة الجمعة في عدة  قد أكملت أركانها وشروطها.

، ماروس ألبوليا، ناحية لاو، منطقة ماروس حيبيئة كاسوارانج، المساجد التي تقع في 

صلاة الظهر بعد صلاة  أداءلذلك ، فإنه يشجع الباحثين على معرفة المزيد عن  ريجنسي.

لأداء صلاة  المكان  المجتمع في أسباب تحليل يهدف هذا البحث إلى الجمعة في المكان.

ية لاو، منطقة ماروس، ألبوليا، ناح حيالظهر بعد صلاة الجمعة في بيئة كاسوارانج، 

  . ويهدف أيضًا إلى معرفة آراء جماعة طريقة خلواتية السمان في هذا الشأن

هذا البحث بحث ميداني يستخدم مناهج وصفية نوعية، بمقاربة تاريخية في علم معان 

الحديث. المصادر الرئيسية في هذه الدراسة هي القادة الدينيون والمجتمعيون في بيئة 

مصادر الثانوية في هذه الدراسة هي كتب الحديث والكتب والمقالات المتعلقة كاسواري. ال

 بهذا البحث. 

تشير نتائج هذا البحث إلى أن سبب قيام المجتمع في حي كاسوارانج بأداء صلاة 

آبائهم الذين يقومون بها دائمًا. وكان آباؤهم في  تبعونالظهر بعد صلاة الجمعة هو أنهم ي

ريقة خلواتية السمان. وهذه توصية داخلية لأتباعها. وذهبت هذه الجماعة السابق من أتباع ط

إلى أن صلاة الظهر وصلاة الجمعة صلاة فرضية مستقلة. وهذا يعني أن صلاة الجمعة لا 

تغني عن صلاة الظهر، فيجب الاستمرار في أداءهما يوم الجمعة. لكن هذا لم يأديّها النبي 

السمانية الخلواتية، فإن أئمة المذاهب الأربعة يرون أن صلاة  الكريم. وخلافا لآراء الطريقة

الجمعة هي بدل صلاة الظهر يوم الجمعة. ولذلك لم تعد صلاة الظهر تقُام بعد صلاة الجمعة. 

ومع ذلك، فإن هؤلاء الأئمة يسمحون بصلاة الظهر في أيام الجمعة إذا كانت هناك عدة 

 التي تم تركها.  متطلبات شرعية ومتناغمة لصلاة الجمعة

المستفادة من هذا البحث هي أنه من المتوقع أن يكون مادة للقراءة لزيادة البصيرة 

والفهم للأكاديميين ، وخاصة للمحاضرين وطلاب برامج دراسة علم الحديث ، وأيضا كمادة 

 مرجعية للباحثين المستقبليين الذين يرغبون في البحث أكثر حول هذه المشكلة.

التحليل : صلاة الظهر، صلاة الجمعة، بيئة كاسوارانغ، منطقة ماروس، مفتاحيةالكلمات ال

 التاريخي، علم معاني الحديث.
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ABSTRACT 

 
Nama  : Ibrahim Kamaruddin 
NIM                   : 80700221019 
Judul Tesis   : The Implementation of Zuhur Prayer After Jumat Prayer in the 

Kasuarrang Neighbourhood, Allepolea village, Lau district, Maros 
regency, South Sulawesi (Historical Study in 'Ilmu Ma'āni al-Hadīṡ) 

 
The implementation of Zuhur prayer after Jumat prayer is not a common thing in 

all the mosques. Generally, Muslims would not perform the Zuhur prayer after Jumat 
prayer if the series of both pillar and term of the prayer as well as the Khutbah has been 
completed (perfect). However, in several mosques located in Kasuarrang area would 
perform the Zuhur prayer after the Jumat prayer. Thus, this case has inspired the 
researcher to deepen the understanding towards the case in the mentioned area. This 
study aims to find out the reasons of people in the area to perform Zuhur prayer after 
Jumat prayer in the Kasuarrang Neighbourhood, Allepolea village, Lau district, Maros 
regency, and also to find out the views of the Khalwatiyah Samman order regarding this 
matter.  

This research is a field research that uses descriptive qualitative methods, with a 
historical approach in the ‘Ilmu Ma’āni al-Hadīṡ. The primary sources in this study are 
religious and community leaders in the Cassowary Environment. The secondary sources 
in this study are hadith books, books and articles related to this research. 

The result of this study found that the reason on the why people in Kasuarrang 
neighbourhood perform Zuhur prayer after Jumat prayer is because they follow the 
example of their parents who always perform it. Their parents used to be followers of 
the Tarekat Khalwatiyah Samman that has been becoming an internal recommendation 
for its followers. This tarekat believes that the Zuhur prayer and the Jumat prayer are 
obligatory prayers that are independent of each other and therefore, the Jumat prayer 
does not replace the Zuhur prayer, so both must still be performed on Friday. But this 
was never exemplified by the Holy Prophet Muhammad saw. In contrast to the views of 
the Samman Khalwatiyah Order, the Imams of the four madhhabs. The four madhhabs 
agreed that the Jumat prayer is a substitute for the Zuhur prayer on Friday. Hence, the 
Zuhur prayer should not be conducted after the Jumat prayer. However, the Imams 
allow Zuhur prayer on Friday if some of the requirements and pillars of the Jumat 
prayer are missing. 

The implication of this research is intended and is expected to be a reading 
resource that would add insight and understanding for those who working in academic 
sector specifically the lecturers and the students involved in the Program of Hadith 
Science. Moreover, this research could also be a reference that future researchers who 
are interested in this topic could refer to. 

 
Keywords: Zuhur Prayer, Jumat Prayer, Kasuarrang Neighbourhood, Maros Regency, 

Historical Studies, ‘Ilmu Ma’āni al-Hadīṡ. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A.  Latar Belakang Masalah 

Pelaksanaan salat zuhur setelah salat jumat bukanlah hal yang 

lumrah bagi mayoritas umat Islam di dunia karena hal tersebut tidak 

pernah dicontohkan oleh Rasulullah saw. selama hidupnya. Semua Imam 

mazhab pun tidak membenarkan adanya pelaksanaan dua salat fardu yang 

dilaksanakan pada waktu yang sama. Mereka hanya membenarkan 

pelaksanaan salat zuhur setelah salat jumat jika ada salah satu syarat dan 

rukun salat jumat yang tertinggal (tidak sempurna).  

Di dalam al-Qur’an dan hadis telah dijelaskan bahwa hukum salat 

jumat adalah farḍu ’ain yang artinya wajib atas setiap laki-laki dewasa 

yang beragama Islam, merdeka, dan tetap dalam negeri.1 Perempuan, 

kanak-kanak, orang sakit, hamba sahaya dan orang  yang sedang dalam 

perjalanan tidak wajib salat jumat.2 Kemudian syarat dan rukun salat 

jumat sudah dijelaskan oleh para ulama serta menjadi pedoman bagi 

orang Islam di dalam melaksanakannya.  

Hal ini berdasarkan firman Allah swt.  dalam QS al-Jumu’ah/62  : 9. 

وةِ مِنْ يَّوْمِ الْ ي    ل  ا اِذاَ نوُْدِيَ لِلصَّ مَنوُْ  ِ ايَُّهَا الَّذِيْنَ ا  ى ذِكْرِ اللّٰه جُمُعَةِ فَاسْعوَْا اِل 

لِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتمُْ تعَْلَمُوْنَ    (۹) . وَذرَُوا الْبيَْعََۗ ذ 

Terjemahannya:  
Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan salat 
jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan 

                                                           

1Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam (Bandung: PT. Sinar Baru Algensindo, 1994), h. 123-
124. 

2Abū Dāud Sulaimān bin Asy’aṡ al-Azadī al-Sijistānī, Sunan Abī Dāud (Cet. I; Riyāḍ: 
Maktabah al-Ma’ārif,  1415 H), h. 374, lihat juga di Muḥammad Ibnu Rusyd, Bidāyah al-
Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid, Juz 1 (Cet. I; Kairo: Maktabah Ibnu Taimiyah, 1415 H), h. 
380.  
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tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu 
mengetahui.3 

Berdasarkan dalil di atas, Allah swt. memerintahkan orang-orang 

beriman  agar bersegera atau bergegas untuk melaksanakan salat jumat, 

sedangkan yang dituntut oleh perintah  adalah perkara wajib. Sebab tentu 

tidaklah sesuatu diharuskan bergegas selain untuk hal yang wajib. Dalam 

ayat di atas, Allah swt. juga melarang berjual beli ketika azan jumat 

telah dikumandangkan agar seseorang tidak tersibukkan dari  salat jumat. 

Andaikata salat jumat tidak wajib, tentu Allah tidak melarang jual beli saat 

jumat. 

Adapun hadis yang secara tegas menunjukkan wajibnya salat jumat 

yaitu: 

إِبْرَاهِيمَ حَدَّثنََا عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ حَدَّثنَِي إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثنََا هُرَيْمٌ عَنْ 

ِ صَلَّى  دِ بْنِ الْمُنْتشَِرِ عَنْ قيَْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ عَنْ النَّبِي  بْنِ مُحَمَّ

ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلىَ كُل ِ مُسْلِمٍ فيِ جَمَاعَةٍ إلََِّّ أرَْبعََةً عَبْدٌ  اللَّّٰ

  44داَوُُدَ()رَوَاهُ أبوُ   .امْرَأةٌَ أوَْ صَبِيٌّ أوَْ مَرِيضٌ مَمْلوُكٌ أوَْ 

Artinya:  
Telah menceritakan kepada kami ‘Abbās bin ‘Abd al-‘AẒīm, telah 
menceritakan kepadaku Isḥāq bin Manṣūr, telah menceritakan kepada 
kami Huraim dari Ibrāhīm bin Muḥammad al-Muntasyir dari Qais bin 
Muslim dari Ṭāriq bin Syihāb dari Nabi saw. beliau bersabda: jumat itu 
wajib bagi setiap muslim dengan berjemaah kecuali empat golongan, 
yaitu; hamba sahaya, wanita, anak-anak dan orang yang sakit. (HR Abū 
Dāud). 

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti pada beberapa masjid yang 

ada di Lingkungan Kasuarrang, ternyata ada pelaksanaan salat zuhur pada 

hari jumat setelah pelaksanaan salat jumat. Hal ini tentu berbeda dengan 

apa yang telah dijelaskan oleh Rasulullah saw. melalui banyak hadisnya 

yang dipandang oleh ulama bahwasanya salat jumat adalah salat yang 

                                                           

3Kementerian Agama RI, Ar-Rahim: al-Qur’an dan dan Terjemah (Bandung: CV. 
Mikraj Khazanah Ilmu, 2010), h. 554.   

4Abū Dāud Sulaimān bin Asy’aṡ al-Azadī al-Sijistānī, Sunan Abī Dāud, h. 374.  
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khusus dilakukan pada hari jumat saja dengan berjemaah dan pada hari 

itu gugur pelaksanaan salat zuhur karena sudah diganti dengan salat 

jumat.5 

Contoh kasus yang peneliti  saksikan yaitu masih adanya 

pelaksanaan salat zuhur setelah salat jumat di masjid yang berada di 

sekitar tempat tinggal peneliti. Para jemaah di masjid tersebut 

melaksanakan salat zuhur setelah melaksanakan salat jumat. Hal ini 

dilaksanakan secara berjemaah dengan imam dan beberapa makmum 

yang sama. 

Masjid Nurul Ittihad Hj. Asseng Taba merupakan salah satu masjid 

yang terletak di Lingkungan Kasuarrang, Kelurahan Allepolea, Kecamatan 

Lau, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan yang di dalamnya masih 

dilaksanakan salat zuhur setelah pelaksanaan salat  jumat. Hal ini terjadi 

dari semenjak dahulu hingga sekarang. 

Berdasarkan al-Qur’an dan sunnah tidak terdapat tentang anjuran 

melaksanakan salat zuhur setelah salat  jumat karena salat jumat 

merupakan pengganti dari salat zuhur sehingga salat zuhur tidak mesti 

dilakukan lagi. 

Sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari ‘Umar Ibn al-Khaṭṭāb ra. 

yang berbunyi: 

دٍ قَالَ حَدَّثنََا يَحْيَ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثنََا زُبيَْدٌ عَنْ عَبْدِ  أخَْبَرَنَا إبِْرَاهِيْمُ بْنُ مُحَمَّ

حْمنِ بْنِ ابَيِْ ليَْلىَ قَالَ: قَالَ عُمَرُ صَلََةُ المُسَافرِِ رَكْعتَاَ ُ الْْضَْحَى الرَّ نِ وَصَلَةَ

رَكْعَتاَنِ وَصَلَةَُ الْفِطْرِ رَكْعَتاَنِ وَصَلَةَُ الجُمُعَةِ رَكْعَتاَنِ تمََامٌ وَلَيْسَ بِقَصْرٍ عَلىَ 

(لِسَانِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ.   66)رَوَاهُ النَّسَائيُِّ

 

                                                           
5Tajul Khalwati, Menyikapi Kemuliaan Hari Jumat  (Jakarta: Rhineka Cipta, 1995), h. 

11. 

6Aḥmad bin  Syu’aib al-Nasā’ī, Sunan al-Kubrā al-Nasā’ī (Cet. 1; Beirut: Muassasah al-
Risālah, 2001 M/ 1421 H), h. 286.   
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Artinya:  

Telah mengabarkan kepada kami Ibrāhīm bin Muḥammad, dia berkata: 

telah menceritakan kepada kami Yaḥyā dari Sufyān, dia berkata: telah 

menceritakan kepada kami Zubaid dari Abdurraḥmān bin Abī Lailā, dia 

berkata: ‘Umar ra. telah berkata: Salat musafir dua rakaat, salat Idul Adha 

dua rakaat, salat Idul Fitri dua rakaat, salat jumat dua rakaat secara 

sempurna tanpa diqasar sesuai yang disabdakan Nabi Muhammad saw.  

(HR al-Nasāī) 

Sedangkan dalam melaksanakan ibadah harus merujuk kepada al-

Qur’an dan sunnah sebagai sumber utama dalam Agama Islam. Oleh sebab 

itu, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang alasan masyarakat 

di Lingkungan Kasuarrang melaksanaan salat zuhur setelah melaksanakan 

salat  jumat di tiga masjid yang ada di Lingkungan Kasuarrang, Kelurahan 

Allepolea, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros, dan pandangan Ulama 

Tarekat Khalwatiyah Samman terkait hal tersebut. 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus Penelitian 

1. Fokus Penelitian 

Penelitian ini berjudul “Pelaksanaan Salat Zuhur  setelah Salat 

Jumat di Lingkungan Kasuarrang, Kelurahan Allepolea, Kecamatan 

Lau, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan (Kajian Historis dalam 

‘Ilmu Ma’āni al-Hadīṡ). 

Adapun Fokus penelitian ini merupakan batasan peneliti agar 

jelas ruang lingkup yang akan diteliti. Olehnya itu, peneliti memfokuskan 

penelitian ini pada alasan pelaksanaan salat zuhur setelah salat  jumat di 

Lingkungan Kasuarrang, Kelurahan Allepolea, Kecamatan Lau, 

Kabupaten Maros. 

 

2. Deskripsi Fokus Penelitian 

Berdasarkan pada fokus penelitian dari judul di atas, dapat 

dideskripsikan berdasarkan substansi pendekatan penelitian ini, 

terbatas pada alasan masyarakat Lingkungan Kasuarrang, Kelurahan 
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Allepolea, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros melaksanakan salat zuhur 

setelah salat jumat. Maka peneliti memberikan deskripsi fokus penelitian 

sebagai berikut: 

a. Pelaksanaan Salat Zuhur 

Pelaksanaan dapat diartikan sebagai proses, cara, perbuatan 

melaksanakan (rancangan, keputusan dan sebagainya).7 Sedangkan salat 

adalah rukun Islam yang kedua dan merupakan rukun yang sangat 

ditekankan setelah dua kalimat syahadat.8 Telah disyariatkan sebagai 

sesempurna dan sebaik-baiknya ibadah.9 Salat zuhur adalah salat fardu 

yang berjumlah empat rakaat yang dilaksanakan mulai dari saat 

tergelincirnya matahari dari tengah-tengah langit, sampai bayangan 

sesuatu yang ada di bawahnya hampir sama panjangnya.10 Jadi, 

pelaksanaan salat zuhur dapat diartikan dengan perbuatan 

melaksanakan salat zuhur  yaitu salat  fardu yang dilaksanakan sebanyak 

4 rakaat pada saat tergelincirnya matahari.  

 

b. Salat Jumat 

Salat jumat adalah salat yang dilaksanakan secara berjemaah di 

masjid atau yang difungsikan sebagai masjid yang dipimpin oleh seorang 

imam dan yang lainnya bertindak sebagai makmum. 

                                                           

7Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi 5 
(Jakarta: t.p., 2007), h. 1067. 

8Syaikh Muhammad Fadh & Syaikh Abdul Aziz bin Baz, Ṣifah Wuḍū’ al-Nabī wa 
Ṣalātuhu, terj. Geis Umar Bawazier, Sifat Wudhu & Salat Nabi saw. (Cet. I; Jakarta: al-Kautsar, 
2011), h. 75.   

9Sentot Haryanto, Psikologi Salat (Kajian Aspek-aspek Psikologi Ibadah Salat Oleh- 
Oleh Isra’ Mi’raj Nabi Muhammad saw.) (Cet. V; Yogyakarta: t.p. 2007), h. 59.   

10Edelweis Lararenana, Bacaan Niat Salat Zuhur Lengkap dengan Arti dan tata 
caranya, https://www.merdeka.com/jatim/bacaan-niat-sholat-dzuhur-lengkap-dengan-arti-
dan-tata-caranya-wajib-tahu-kln.html (Diakses 16 Januari 2023)  

https://www.merdeka.com/jatim/bacaan-niat-sholat-dzuhur-lengkap-dengan-arti-dan-tata-caranya-wajib-tahu-kln.html
https://www.merdeka.com/jatim/bacaan-niat-sholat-dzuhur-lengkap-dengan-arti-dan-tata-caranya-wajib-tahu-kln.html
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Salat jumat berjumlah dua rakaat yang didahului oleh khotbah 

jumat dan merupakan pengganti salat zuhur.11   

 

c. Lingkungan Kasuarrang, Kelurahan Allepolea, Kecamatan Lau, 

Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan 

Lingkungan Kasuarrang merupakan sebuah daerah yang berada di 

Kelurahan Allepolea, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros, Sulawesi 

Selatan. Lingkungan tersebut memiliki tiga masjid yang keseluruhannya 

digunakan sebagai tempat ibadah salat fardu lima waktu dan juga 

sebagai tempat untuk salat  jumat.  

Adapun yang dimaksud pada judul penelitian ini adalah peneliti 

akan melakukan observasi dan wawancara pada tiga masjid yang ada di 

Lingkungan Kasuarrang untuk mengetahui alasan masyarakatnya 

melaksanakan salat zuhur setelah salat jumat di tiga masjid tersebut.   

 

d. Kajian Historis dalam ‘Ilmu Ma’āni al-Hadīṡ 

Dalam ‘ilmu ma’āni al-ḥadīṡ dijelaskan bahwa salah satu aspek 

yang dapat digunakan untuk memahami hadis dengan baik adalah aspek 

historis. Metode pemahaman hadis Nabi saw. dengan menggunakan 

pendekatan historis lebih mengacu pada titik perhatiannya terhadap 

peristiwa sejarah yang terkait dengan latar belakang atau sejarah 

muculnya hadis Nabi saw.12 Peneliti menggunakan kajian historis dalam 

‘Ilmu Ma’āni al-Hadīṡ untuk mengkaji hadis Nabi saw. yang dianggap oleh 

Tarekat Khalwatiyah Samman sebagai dalil yang kuat dalam pelaksanaan 

salat zuhur setelah salat jumat. 

 

 

                                                           

11Mulkam Abdul Munir, Masalah-masalah Teologi dan Fiqh dalam Tarjih 
Muhammadiyah (Yogyakarta: Roykhan, 2005), h. 346. 

12Abdul Mustaqim, Ilmu Ma'anil Hadis: Paradigma Interkoneksi Berbagai Teori dan 
Metode Memahami Hadis Nabi (Yogyakarta: Idea Press, 2016), h. 4.    
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C.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti mengemukakan pokok 

permasalahan dalam penelitian ini yaitu “Pelaksanaan Salat Zuhur Setelah 

Salat Jumat di Lingkungan Kasuarrang, Kelurahan Allepolea, Kecamatan 

Lau, Kabupaten Maros (Kajian Historis dalam ‘Ilmu Ma’āni al-Hadīṡ), yang 

dirumuskan dengan beberapa submasalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pelaksanaan salat zuhur setelah salat jumat di Lingkungan 

Kasuarrang, Kelurahan Allepolea, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros? 

2. Bagaimana pandangan masyarakat dan tokoh agama di Lingkungan 

Kasuarrang, Kabupaten Maros terkait pelaksanaan salat zuhur setelah 

salat jumat? 

3. Bagaimana pandangan Ulama Tarekat Khalwatiyah Samman terkait  

pelaksanaan salat zuhur setelah salat jumat? 

 

D. Kajian Pustaka 

Kajian pustaka bertujuan untuk menguraikan tentang perbedaan 

buku-buku atau karya tulis ilmiah terdahulu dengan penelitian ini. 

Setelah melakukan pengamatan tentang hal-hal yang terkait dengan judul 

penelitian ini, peneliti menemukan artikel dan karya tulis ilmiah yang 

terkait dengan pembahasan ini, sebagai berikut:  

1. Artikel yang ditulis oleh Samsul Marlin yang berjudul “Tarekat 

Khalwatiyah Samman dan Ajarannya.”13 Tulisan ini membahas tentang 

ajaran Tarekat Khalwatiyah Samman yaitu syariah, hakikat, baiat, zikir 

dan faham wujud, salat zuhur di hari jumat dan maḥabbah. Semuanya 

didukung dengan dalil al-Qur’an, hadis dan ungkapan ulama tasawuf 

atau tarekat.  Namun, di dalam tulisan ini tidak dituliskan hadis yang 

dijadikan dalil oleh Tarekat Khalwatiyah Samman dalam pelaksanaan 

salat zuhur di hari jumat. Adapun penelitian ini akan membahas latar 

                                                           

13Samsul Marlin,  “Tarekat Khalwatiyah Samman dan Ajarannya”, Kajian Agama  
Hukum dan Pendidikan Islam (KAHPI), no. 2 (2019): h. 33. 



8 
 

 
 

belakang munculnya hadis yang dijadikan sebagai dalil oleh Tarekat 

Khalwatiah Samman dalam pelaksanaan salat zuhur di hari jumat. 

2. Karya ilmiah yang ditulis oleh Subhi Abdul Hamid, yang berjudul 

“Ḥukm Ṣalāh al-Ẓuhr ba’da adāi Ṣalāh al-Jum’ah fī al-Fiqh al-Islāmī ”.14 

Penelitian ini membahas pandangan imam mazhab tentang hukum 

melaksanakan salat zuhur setelah salat jumat dan pandangan yang 

paling kuat tentang masalah tersebut. Dalam penelitiannya 

menemukan bahwa: pertama, salat jumat hanya berlaku dengan 

pemenuhan semua syarat validitasnya. Jika satu atau lebih syarat 

tidak terpenuhi, maka tidak sah. Kedua, tidak diperbolehkan terjadi 

taʻaddud jumat di dalam satu kota atau satu daerah kecuali kondisinya 

luas dan sulit untuk dijadikan pelaksanaan dalam satu tempat. Ketiga, 

mazhab Maliki, Hanafi, Hambali, dan Syafi’i menganjurkan untuk salat 

zuhur setelah salat jumat meskipun memiliki persepsi yang berbeda. 

Adapun perbedaan penelitin ini dengan penelitian terdahulu yaitu 

penelitian terdahulu lebih fokus pada syarat dan hukum pelaksanaan 

salat zuhur setelah salat jumat, sedangkan penelitian ini lebih fokus 

terhadap alasan masyarakat Lingkungan Kasuarrang melaksanakan 

salat zuhur setelah salat jumat berdasarkan ajaran Tarekat 

Khalwatiyah Samman. 

3. Karya ilmiah yang ditulis oleh Aforisma dan Tri Mulyadi, yang berjudul 

“Iʻādah Salat Zuhur setelah Salat Jumat pada Masyarakat Babakan 

Asem Perspektif Imam al- Nawawī ”.15 Penelitian ini menjelaskan 

tentang analisa jumlah jemaah salat jumat dan Iʻādah salat zuhur 

                                                           

14Subhi abdul Hamid, “Hukm Ṣalāh al-Ẓuhr ba’da adāi Ṣalāh al-Jum’ah fī al-Fiqh al-
Islāmī”, Skripsi (Jakarta: Fakultas Dirasah Islamiyah dan ‘Arabiyyah UIN Syarif Hidayatullah, 
2019), h. 58. 

15Aforisma dan Tri Mulyadi, “Iʻādah Salat Zuhur setelah Salat Jumat pada Masyarakat 
Babakan Asem Perspektif Imam al-Nawawi: Studi Kasus di Desa Babakan Asem, Kecamatan 
Teluknaga, Kabupaten Tangerang, Banten”, Skripsi (Bogor: Sekolah Tinggi Agama Islam, 
2020), h. 79.  
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setelah salat jumat di masjid-masjid yang ada di desa Babakan Asem. 

Dari hasil analisa, penelitian tersebut menemukan bahwa berdasarkan 

perspektif Imam al-Nawawī, pelaksanaan Iʻādah salat zuhur setelah 

salat jumat di masjid-masjid Babakan Asem tidak dapat dibenarkan, 

karena rukun dan syarat sah salat jumat yang telah ditetapkan oleh 

Imam al-Nawawī sudah terpenuhi pada masjid-masjid desa Babakan 

Asem yang menyelenggarakan salat jumat. Adapun syarat sah salat 

jumat menurut Imam al-Nawawī yaitu dilaksanakan di wilayah 

pemukiman, jemaah laki- laki berjumlah empat puluh orang, balig, 

berakal, merdeka dan tinggal di perkampungan atau perkotaan 

tempat pelaksanaan salat jumat, didahului oleh dua khotbah, kedua 

khotbah jumat dilaksanakan pada waktu zuhur,  tidak ada salat jumat 

lain yang mendahului pelaksanaannya di suatu baldah, atau 

menyamai waktunya, dan dilaksanakan dengan berjemaah. Adapun 

rukun salat jumat menurut Imam al-Nawawī yaitu ada dua khotbah 

yang dilaksanakan dengan berdiri, duduk di antara dua khotbah, dan 

salat dua rakaat dengan berjemaah. Menurut Imam al-Nawawī 

dianjurkannya iʻādah salat zuhur setelah salat jumat itu jika terjadi 

lebih dari satu tempat yang melaksanakan salat jumat dalam satu 

baldah tanpa ada kebutuhan, kemudian tidak diketahui salat Jumat 

mana yang sah, karena  menurut  Imam  al-Nawawī  dalam  satu  

baldah  hanya  boleh  ada  satu tempat yang menyelenggarakan salat 

jumat jika tidak ada kebutuhan maupun tingkat kesulitan masyarakat. 

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu  

penelitian terdahulu lebih fokus terhadap rukun dan syarat sah salat 

jumat yang telah ditetapkan berdasarkan perspektif Imam al-Nawawī. 

Sedangkan penelitian ini lebih fokus terhadap alasan masyarakat 

Lingkungan Kasuarrang melaksanakan salat zuhur setelah salat jumat 

berdasarkan ajaran Tarekat Khalwatiyah Samman.  
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4. Karya ilmiah yang ditulis oleh Kusmawati, yang berjudul “Pelaksanaan 

Iʻādah Zuhur setelah Salat Jumat dalam Perspektif Hadis”.16 Penelitian 

ini menemukan bahwa secara dalil tidak ditemukan hadis yang 

menunjukkan sunnah iʻādah zuhur karena untuk memelihara khilāf 

sahnya jumat. Namun sebagian ulama membolehkan melaksanakan 

salat zuhur setelah salat jumat. Adapun perbedaan penelitian ini 

dengan penelitian terdahulu yaitu penelitian terdahulu lebih fokus 

terhadap pendapat ulama mengenai iʻādah zuhur setelah salat jumat. 

Sedangkan penelitian ini fokus terhadap alasan masyarakat 

Lingkungan Kasuarrang melaksanakan salat zuhur setelah salat jumat 

berdasarkan ajaran Tarekat Khalwatiyah Samman. 

5. Karya ilmiah yang ditulis oleh Marhaban, yang berjudul “Pengamalan 

Salat Zuhur setelah Salat Jumat di desa Badak Uken Kabupaten Gayo 

Lues Provinsi Aceh”.17 Penelitian  ini membahas tentang pelaksanaan 

salat zuhur setelah salat jumat di desa Badak Uken (Aceh) dan 

mengungkap alasan masyarakat tersebut melaksanakannya. 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang datanya diperoleh 

dari hasil wawancara dengan masyarakat di desa tersebut. Peneliti 

menemukan bahwa salat zuhur setelah salat jumat memang sudah 

sejak lama dipraktikkan di desa Badak Uken Kabupaten Gayo Lues 

Aceh dan masih berlanjut sampai sekarang. Hal ini sudah menjadi 

kebiasaan dan tradisi bagi masyarakat tersebut. Adapun yang menjadi 

alasan masyarakat mengamalkan salat zuhur setelah salat jumat yaitu 

berdasarkan pendapat Imam Syāfi’ī yang berpendapat bahwa apabila 

di suatu mesjid melaksanakan salat jumat yang kurang jamaahnya 

                                                           

16Kusmawati, “Pelaksanaan iʻādah Zuhur setelah Salat Jumat dalam Perspektif 
Hadis”, Skripsi (Banda Aceh: Fak. Ushuluddin dan Filsafat, Prodi Ilmu al-Qur’an dan Tafsir 
UIN Ar-Raniry, 2018 M/1439 H), h. 54.   

17Marhaban, “Pengamalan Salat Zuhur setelah Salat Jumat di Desa Badak Uken 
Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh”, Skripsi (Aceh: Fakultas Syariah Jurusan Hukum 
Keluarga Islam IAIN Bukit Tinggi, 2018M/149H), h. 83. 
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dari 40 orang ahli jumat yaitu balig, berakal sehat, merdeka dan 

menetap di suatu tempat (penduduk asli) maka mereka tetap wajib 

melaksanakan salat zuhur. Adapun perbedaan penelitian ini dengan 

penelitian terdahulu yaitu penelitian terdahulu lebih fokus pada 

alasan masyarakat desa Badak Uken melaksanakan salat zuhur setelah 

salat jumat berdasarkan pendapat imam Syāfi’ī sedangkan penelitian 

ini lebih fokus terhadap alasan masyarakat Lingkungan Kasuarrang, 

Kabupaten Maros melaksanakan salat zuhur setelah salat jumat 

berdasarkan ajaran Tarekat Khalwatiyah Samman. 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti menilai bahwa karya 

ilmiah terdahulu yang telah dikaji oleh beberapa peneliti merupakan 

karya ilmiah yang masih perlu dibahas lebih lanjut untuk memperoleh 

informasi dan menambah pengetahuan terkait hal ini. Adanya 

kemiripan pembahasan karya ilmiah terdahulu dengan pembahasan 

penelitian ini, kiranya dapat membantu peneliti dalam proses 

penelitian untuk menyelesaikan masalah ini.  

 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka dapat dilihat bahwa 

tujuan dari    penelitian ini sebagai berikut: 

1. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan salat zuhur setelah salat jumat di 

Lingkungan Kasuarrang, Kabupaten Maros. 

2. Untuk mengetahui pandangan masyarakat dan tokoh agama di 

Lingkungan Kasuarrang, Kabupaten Maros terkait pelaksanaan salat 

zuhur setelah salat jumat. 

3. Untuk menganalisa pandangan Ulama Tarekat Khalwatiyah Samman 

terkait pelaksanaan salat zuhur setelah salat jumat. 

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1.  Kegunaan Ilmiah 

a. Secara ilmiah diharapkan dapat memberikan kontribusi 
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pemikiran yang signifikan di kalangan para pemikir dan 

intelektual terutama yang bergelut dalam dunia pendidikan, 

khususnya memberikan kontribusi kepada para akademisi di 

prodi ilmu hadis, sehingga dari padanya akan semakin menambah 

khazanah ilmu pengetahuan terutama yang berkaitan dengan 

pelaksanaan salat zuhur setelah salat jumat. 

b. Diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan dan 

pengetahuan pembaca terkait alasan para pengikut Tarekat 

khalwatiyah melaksanakan salat zuhur setelah salat jumat. 

c.   Diharapkan dapat menjadi bahan bacaan bagi kaum Muslimin, dan 

khususnya menjadi bahan rujukan bagi para peneliti lainnya. 

2. Kegunaan Praktis 

a. Penelitian ini diharapkan menjadi masukan positif dan dapat 

dijadikan data atau informasi penting bagi  Universitas Islam 

Negeri Alauddin Makassar khusunya  Prodi ilmu hadis guna 

melakukan upaya-upaya pengembangan pendidikan dan 

pengajaran  Islam khususnya  mata kuliah ilmu hadis yang terkait 

dengan pelaksanaan salat zuhur setelah salat jumat. 

b. Diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada kaum 

Muslimin terkait dengan masalah pelaksanaan salat zuhur setelah 

melaksanakan salat jumat. 

c. Diharapkan dapat memberikan pemahaman terkait hadis Nabi 

Muhammad saw. yang dijadikan sebagai dalil oleh Tarekat 

Khalwatiyah Samman dalam praktik pelaksanaan salat zuhur 

setelah salat jumat. 
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BAB II 

KAJIAN TEORETIS 

A. Salat Jumat 

1. Salat Jumat Pertama Rasulullah saw. 

Rasulullah saw. telah mengisyaratkan salat di hari jumat beserta 

khotbah sebelum diturunkannya QS al-Jumu’ah/62: 9 di Madinah. Namun, 

ibadah tersebut belum dapat terlaksana karena jumlah umat Islam masih 

sedikit serta adanya intimidasi dari kaum Quraisy. Nabi Muhammad saw. 

dan para sahabat pertama kali melaksanakan salat jumat saat perjalanan 

hijrah dari Makkah ke Madinah. Tepatnya di Wadi Ranuna pada pekan 

kedua bulan Rabiul Awal atau pekan terakhir September 622 M,   Nabi 

saw. dan para sahabat melaksanakan salat jumat untuk pertama kali. Di 

tempat tersebut kemudian dibangun sebuah masjid. Masjid tersebut 

memiliki beberapa nama di antaranya; Masjid Bani Salim karena terletak 

di perkampungan Bani Salim, Masjid Wadi karena terletak di Wadi 

Ranuna, Masjid ‘Atikah dan Masjid al–Gubaib.1 Selain melaksanakan salat 

jumat, Nabi Muhammad saw. juga menyampaikan khotbah.2 

Saat itu, khotbah jumat diakhirkan dari salatnya seperti khotbah 

salat Id. Para sahabat duduk tenang dan fokus mendengarkan khotbah 

Nabi Muhammad saw. Namun, tiba-tiba konsentrasi para sahabat 

terganggu ketika datang kafilah dagang milik Dihyah bin Khalifah dari 

Syam. Kejadian ini direkam dalam hadis dari Jābir bin ‘Abdullāh ra., 

sebagai berikut: 

عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ سَالِمٍ قَالَ حَدَّثنَِي جَابرُِ بن عبد حَدَّثنََا طَلْقُ بْنُ غَنَّامٍ حَدَّثنََا زَائِدةَُ 

ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ إِذْ أقَْبَلَتْ  ُ عَنْهُ قَالَ بَيْنمََا نَحْنُ نصَُلِّي مَعَ النَّبيِِّ صَلَّى اللََّّ الله رَضِيَ اللََّّ
                                                           

1Abū Zaid ‘Umar bin Syabbah al-Numairī al-Buṣrī, Tārikh al-Madīnah al-
Munawwarah; Akhbār al-Madīnah al-Nabawiyyah, Jilid 1 (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 
t.th), h.  68.   

2Sejarah Salat Jumat Perintah Allah yang Wajib Dilakukan Kaum Adam, 
https://timesindonesia.co.id/religi/467922/sejarah-salat-jumat-perintah-Allah-yang-wajib-
dilakukan-kaum-adam, diakses pada 25 Oktober 2023   

https://timesindonesia.co.id/religi/467922/sejarah-salat-jumat-perintah-Allah-yang-wajib-dilakukan-kaum-adam
https://timesindonesia.co.id/religi/467922/sejarah-salat-jumat-perintah-Allah-yang-wajib-dilakukan-kaum-adam
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ُ عَليَْهِ مِنْ الشَّأمِْ عِيْر  تحَْمِلُ طَعَامًا فَالْتفَتَوُا إِليَْهَا حَتَّى مَ  ا بَقِيَ مَعَ النَّبيِِّ صَلَّى اللََّّ

( .وَسَلَّمَ إلِاَّ اثنَْا عَشَرَ رَجُلًا   33)رَوَاهُ الْبخَُارِيُّ

Artinya:  
Telah menceritakan kepada kami Tholqu bin Gonnām, telah menceritakan 
kepada kami Zā'idah dari Huṣain dari Sālim berkata, telah menceritakan 
kepadaku Jābir ra. berkata: "Ketika kami sedang salat bersama Nabi saw., 
tiba-tiba datang rombongan dagang dari negeri Syam yang membawa 
makanan. Maka orang-orang mendatangi rombongan tersebut, hingga 
tidak ada orang yang tersisa bersama Nabi saw. kecuali hanya dua belas 
orang. (HR al-Bukhārī) 

 
Para jemaah mulai gelisah saat genderang ditabuh sebagai tanda 

perniagaan sudah dimulai. Namun, masih belum ada yang beranjak dari 

tempat duduknya. Padahal hati kecil mereka ingin segera keluar dari 

masjid untuk berburu barang dagangan sebelum kehabisan. Barang 

dagangan yang dibawa oleh rombongan tersebut berupa makanan 

kesukaan masyarakat Madinah dan barang-barang lainnya yang tidak ada 

di Madinah. Namun, tiba-tiba salah seorang dari rombongan tersebut 

memasuki masjid dan menyampaikan bahwa jual-beli sudah siap dimulai. 

Maka seketika para jemaah berhamburan keluar dari masjid hingga hanya 

tersisa dua belas orang di antaranya; sahabat Jābir bin ‘Abdullāh (perawi 

hadis), Abū Bakr ra., ‘Umar bin Khaṭṭāb ra. dan para sahabat lainnya yang 

kuat keimanannya. Perlu diketahui bahwa hal ini terjadi pada awal-awal 

Islam di mana keimanan sebagian orang belum terlalu kuat karena baru 

saja beralih dari zaman jahiliyah.4   

 

 

 

 

                                                           

3Muḥammad bin Ismā’īl al-Bukhārī, Ṣaḥīh al-Bukhārī, Juz 2 (Cet. I; t.t: Dār al-Kutub 
al-‘Ilmiyyah, t.th), h. 726. 

4Ibnu Hajar al-Aṡqalānī, Fath al-Bāri’, Juz 3 (Cet. III; Beirut: ar-Risālah al-‘Alamiyyah, 
2012), h. 658.  
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2. Definisi dan Dasar Hukum  Salat Jumat 

Hari jumat adalah hari yang paling utama dari hari-hari yang ada 

dalam sepekan.5 Jumat secara etimologi berasal dari bahasa Arab yaitu  

“jami’a - yajma’u-jam’an” yang berarti kumpul, berkumpul, gabung, 

mengumpulkan dan menggabungkan.6 Menurut Ibnu Fāris, secara bahasa 

“jum’ah” terdiri dari tiga huruf asal, yaitu jim, mim dan ‘ain. Kata tersebut 

merupakan rangkaian huruf yang mengandung pengertian pokok, yaitu 

berkumpulnya sesuatu. Dikatakan “yaum al-jum’ah” (hari  jumat) karena 

hari itu ada perkumpulan untuk melaksanakan salat  jumat.7 Dalam 

bahasa Arab, hari jumat disebut dengan kata jumu’ah, jum’ah atau jumā’ah. 

Yang mengatakan jumā’ah adalah mereka yang berpendapat bahwa kata 

itu merujuk pada sifat hari tersebut.8  

Sedangkan secara terminologi salat jumat adalah sebuah nama 

untuk salat mingguan pada hari jumat di waku salat zuhur dengan dua 

rakaat secara berjemaah yang diawali  dengan dua khotbah”.9  Al-jum’ah- 

dengan huruf mim yang berharakat ḍammah, sukūn atau fatḥah berarti 

nama salah satu hari dalam satu minggu. Pada hari itu dilaksanakan salat 

khusus yaitu salat jumat. Salat jumat merupakan salat khusus yang 

berbeda dengan salat  zuhur, yakni berbeda dalam mengeraskan suara 

(jahr), jumlah rakaat, adanya khotbah, persyaratan lainnya, dan 

kesesuaian waktu.10 

                                                           

5‘Abdullāh bin Abdirraḥmān bin Ṣālih Ᾱli Bassām , Taisīr al-‘Allām Syarḥ ‘Umdah al-
Aḥkām (Cet. X; Kairo: Maktabah al-Tābi’īn, 2006), h. 237.  

6Adib Bisri dan Munawir AF, Al-Bisri Kamus Indonesia-Arab, Arab-Indonesia (Cet. 1; 
Surabaya: Pustaka Progressif, 1999), h. 83.  

7Aḥmad bin Fāris bin Zakariya, Mu’jam Maqāyis al-Lugah (Beirut: Dār al-Jail, t.th), h. 
153. 

8Saīd ibn ‘ Alī bin Wahf al-Qaḥṭānī, Ṣalāh al-Musāfir (Cet. 2; Riyāḍ, t.p., 1423 H) ,  
h. 108.  

9Abbas Arfan, Fiqh Ibadah Praktis (Malang: UIN-Maliki Pess, 2012), h. 111. 

10‘Abdullāh bin Abdirraḥmān bin Ṣālih Ᾱli Bassām , Taisīr al-‘Allām Syarḥ ‘Umdah al-
Aḥkām, h. 345.  
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Allah swt. telah menetapkan salat jumat sebagai salah satu media 

perkumpulan bagi orang-orang Islam agar mereka lebih saling mengenal 

dan bertambah erat hubungan batin di antara mereka. Salat jumat juga 

dimaksudkan agar orang-orang Islam dapat mendengarkan khotbah jumat 

yang berisi seruan dan dorongan kepada ketakwaan dan penjelasan 

mengenai hukum-hukum Allah swt. dan dasar-dasar ajaran Islam.11 

Dinamakan dengan hari jumat karena pada hari itu orang-orang dengan 

jumlah yang banyak berkumpul di satu tempat. Dalam HR Muslim 

dijelaskan bahwa Rasulullah saw. bersabda: 

الْْعَْلىَ، قَالََّ: حَدَّثنََا ابْنُ فضَُيْلٍ، عَنْ أبَيِ  وحَدَّثنََا أبَوُ كُرَيْبٍ، وَوَاصِلُ بْنُ عَبْدِ 

ِ بْنِ حِرَاشٍ، عَنْ  ِ، عَنْ أبَِي حَازِمٍ، عَنْ أبَِي هُرَيْرَةَ، وَعَنْ رَبْعِي  مَالِكٍ الْْشَْجَعِي 

ضَلَّ اللهُ عَنِ الْجُمُعَةِ مَنْ كَانَ قبَْلنََا، فَكَانَ أَ صلى الله عليه وسلم: حُذيَْفَةَ، قَالََّ: قَالَ رَسُولُ اللهِ 

لِلْيهَُودِ يوَْمُ السَّبْتِ، وَكَانَ لِلنَّصَارَى يوَْمُ الْْحََدِ، فجََاءَ اللهُ بِنَا فهََداَنَا اللهُ لِيوَْمِ 

لنََا يوَْمَ الْقِيَامَةِ، نحَْنُ  الْجُمُعَةِ، فَجَعَلَ الْجُمُعَةَ، وَالسَّبْتَ، وَالْْحََدَ، وَكَذلَِكَ هُمْ تبََعٌ 

لوُنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ،    1212(مُ لِ سْ مُ  اهُ وَ )رَ  .... الْْخِرُوْنَ مِنْ أهَْلِ الدُّنْيَا، وَالْْوََّ

Artinya:  

Telah menceritakan kepada kami Abū Kuraib dan Wāṣil bin ‘Abdul A'lā, 
keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Ibn Fuḍail dari Abū 
Mālik al-Asyja'ī dari Abū ḥāzim dari Abū Hurairah dari Rab'ī bin Ḥirāsy 
dari Ḥuẓaifah, keduanya berkata, Rasulullah saw. bersabda: Allah swt. 
menyesatkan orang-orang yang sebelum kita tentang hari jumat. Bagi 
orang Yahudi jatuhnya pada hari Sabtu, dan bagi orang Nasrani jatuhnya 
pada hari Ahad. Lalu Allah memberi kita petunjuk pada hari Jumat. Karena 
itu, terjadilah berturut-turut tiga hari berkumpul (hari besar) yaitu Jumat, 
Sabtu dan Ahad. Hari kiamat kelak, mereka pun mengikuti kita juga, kita 
yang terakhir ke dunia, tetapi kitalah yang lebih dahulu diadili sebelum 
umat-umat yang lain .... (HR Muslim) 

 

                                                           

11Aḥmad al-Syarbaṣī, Yas`alūnaka; Tanya Jawab tentang Agama dan Kehidupan 
(Jakarta: Lentera, 2000), h. 61.  

12Muslim bin al-Ḥajjāj al-Qusyairī, Ṣaḥīḥ Muslim, Juz 2 (Riyāḍ: Dār al-Tarbiyyah, 
2006), h. 586.  
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Pada hari jumat umat Islam disyariatkan berkumpul untuk  

mengingat kebesaran nikmat Allah swt. dan sebagai motivasi agar selalu 

bersyukur atas karunia dan nikmat Allah swt. Pada hari itu juga 

disyariatkan agar berkumpul dalam satu masjid untuk melaksanakan 

salat pada tengah hari. Allah swt. memerintahkan orang-orang mukmin 

untuk menghadirinya dan mendengarkan khotbah serta melaksakan 

salat berjamaah. 

Ibnu al-Qayyim menjelaskan bahwa di antara tuntunan Nabi saw. 

adalah memuliakan, menghormati, dan mengkhususkan hari jumat ini 

dengan berbagai  ibadah yang tidak ada pada hari-hari lainnya.13 Adapun 

Rasulullah saw. pada pagi hari jumat membaca QS al-Sajadah dan QS al-

Insān.14 Selanjutnya adapun dasar pengamalan salat    jumat antara lain 

yaitu: 

a. al-Qur’an  

Sebagaimana firman Allah swt. dalam QS al-Jumu’ah/ 62:  9. 

وةِ مِنْ يَّوْمِ ي    ل  ا اِذاَ نوُْدِيَ لِلصَّ مَنوُْ  ِ  ايَُّهَا الَّذِيْنَ ا  ى ذِكْرِ اللّٰه الْجُمُعَةِ فَاسْعوَْا اِل 

لِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتمُْ تعَْلَمُوْنَ    (۹) . وَذرَُوا الْبيَْعََۗ ذ 

Terjemahnya:  
Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan salat 
jumat, Maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan 
tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu 
mengetahui.15 

Allah swt. memerintahkan umat Islam untuk menunaikan 

perintah-Nya. Perintah itu adalah untuk sesuatu yang wajib, bukan untuk 

sesuatu yang tidak wajib. Larangan-Nya untuk berjual beli adalah sebagai 

peringatan agar seseorang tidak melupakan kewajiban shalat jumat. Jika 

                                                           

13Ibnu Qayyim al-Jauzī, Zādu al-Ma’ād, Juz 1 (Beirut: Dār Kitab al-‘Arabī, 2005), h. 
389-394. 

14Saleh al-Fauzan, Fikih Sehari-Hari (Jakarta: Gema Insani, 2005), h. 198.  

15Kementerian Agama RI, Ar-Rahim : al-Qur’an dan Terjemah (Bandung: CV. Mikraj 
Khazanah Ilmu, 2010), h. 554.   
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salat jumat itu tidak wajib maka tidak akan ada larangan jual beli. Maksud 

“fas’au” (yang diambil dari kata al-sa’yu). Pada ayat ini adalah berangkat 

menuju ke arahnya, bukan  bersegera. Al-Qur’an tidak mengartikan kata 

“al-sa’yu” dengan berlari kecil.16 

b. Sunnah 

نَادِ عَنْ الْْعَْرَجِ عَنْ  حَدَّثنََا عَمْرٌو النَّاقِدُ حَدَّثنََا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أبَِي الز ِ

ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ نحَْنُ الْْخِرُونَ وَنَحْنُ  أبَيِ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ  ِ صَلَّى اللَّّٰ اللَّّٰ

ةٍ أوُتِيَتْ الْكِتاَبَ مِنْ قبَْلِنَا وَأوُتِينَاهُ مِنْ  السَّابِقوُنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَيْدَ أنََّ كُلَّ أمَُّ

ُ عَلَيْنَا  ُ لَهُ فَالنَّاسُ لنََا فيِهِ تبََعٌ الْيَهُودُ بعَْدِهِمْ ثمَُّ هَذاَ الْيوَْمُ الَّذِي كَتبََهُ اللَّّٰ هَداَنَا اللَّّٰ

نَادِ  غَداً وَالنَّصَارَى بَعْدَ غَدٍ و حَدَّثنََا ابْنُ أبَِي عُمَرَ حَدَّثنََا سُفْيَانُ عَنْ أبَِي الز ِ

ةَ قَالَ، قاَلَ عَنْ الْْعَْرَجِ عَنْ أبَيِ هُرَيْرَةَ وَابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أبَِيهِ عَنْ أبَيِ هُرَيْرَ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ِ صَلَّى اللَّّٰ نحَْنُ الْْخِرُونَ وَنَحْنُ السَّابِقوُنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ  :رَسُولُ اللَّّٰ

 1717(مُ لِ سْ مُ  اهُ وَ )رَ  بِمِثلِْهِ 

Artinya:  
Telah menceritakan kepada kami ‘Amru al-Nāqid, telah menceritakan 
kepada kami Sufyān bin ‘Uyainah dari Abī Zinād dari al-A'raj dari Abī 
Hurairah berkata, Rasulullah saw. bersabda: Kita (umat Muhammad) 
adalah umat yang terakhir (datang ke dunia), tetapi kita adalah umat 
yang terdahulu (diadili) pada hari kiamat. Padahal seluruh umat telah 
diberi kitab sebelum kita, sedangkan kita (diberi kitab) setelah mereka. 
Kemudian pada hari ini, yakni hari yang telah ditetapkan oleh Allah 
untuk kita, Allah telah memberikan petunjuk kepada kita. Umat-umat 
lain terkait dengan hari itu adalah pengikut, bagi orang-orang Yahudi 
adalah esok, sementara bagi orang-orang Nasrani adalah esok lusa." 
Telah menceritakan kepada kami Ibnu Abū ‘Umar, telah menceritakan 
kepada kami Sufyan dari Abī Zinād dari al-A'raj dari Abī Hurairah dan 
Ibnu Ṭāwus dari bapaknya dari Abī Hurairah, ia berkata; Rasulullah 
saw. bersabda: Kita (umat Muhammad) adalah umat yang terakhir 
(datang ke dunia), tetapi kita adalah umat yang terdahulu (diadili) pada 
hari kiamat. Yakni dengan hadis semisalnya. (HR Muslim) 

                                                           

16Saīd ibn ‘ Alī bin Wahf al-Qaḥṭānī, Ṣalāh al-Musāfir, h. 111.  

17Muslim bin Hajjāj al-Qusyairī, Ṣaḥīḥ Muslim, h. 586.  
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ٍ الْحُلْوَانيُِّ حَدَّثنََا أبَوُ توَْبَةَ حَدَّثنََا مُعَاوِيَةُ وَهُوَ ابْنُ  حَدَّثنَيِ الْحَسَنُ بْنُ عَلِي 

مٍ عَنْ  مٍ قَالَ حَدَّثنَيِ الْحَكَمُ بْنُ مِينَاءَ أنََّ  سَلََّ زَيْدٍ يَعْنيِ أخََاهُ أنََّهُ سَمِعَ أبََا سَلََّ

ُ عَلَيْهِ  ِ صَلَّى اللَّّٰ ِ بْنَ عُمَرَ وَأبََا هُرَيْرَةَ حَدَّثاَهُ أنََّهُمَا سَمِعَا رَسُولَ اللَّّٰ عَبْدَ اللَّّٰ

برَِهِ ليََنْتهَِيَنَّ أقَْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمْ الْجُمُعَاتِ أوَْ ليََخْتِمَنَّ وَسَلَّمَ يَقوُلُ عَلىَ أعَْوَادِ مِنْ 

ُ عَلىَ قلُوُبهِِمْ ثمَُّ لَيَكُوننَُّ مِنْ الْغَافِلِينَ. )رَ  (مُ لِ سْ مُ  اهُ وَ اللَّّٰ
18

18 

Artinya:  
Telah menceritakan kepadaku al-Ḥasan bin ‘Alī al-Ḥulwānī telah 
menceritakan kepada kami Abū Taubah telah menceritakan kepada 
kami Mu'āwiyah yaitu Ibnu Sallām dari Zaid yakni saudaranya, bahwa 
ia mendengar Abū Sallām berkata, telah menceritakan kepadaku al-
Ḥakam bin Mīnā` bahwa ‘Abdullāh bin ‘Umar dan Abū Hurairah 
keduanya telah menceritakan kepadanya, bahwa keduanya mendengar 
Rasulullah saw. bersabda di atas mimbarnya: "Hendaklah orang yang 
suka meninggalkan salat Jumat menghentikan perbuatannya, ataukah 
mereka ingin Allah membutakan hati mereka, dan sesudah itu mereka 
benar-benar menjadi orang yang lalai." (HR Muslim) 
 

Mereka berdua telah mendengar Rasulullah saw. bersabda di 

atas  kayu mimbarnya (mimbar yang terbuat dari kayu, bukan yang yang 

terbuat dari tanah dan tidak juga di atas tiang penahan yang biasa 

beliau bersandar kepadanya). Mimbar ini dibuatkan untuk beliau pada 

tahun ke-7 Hijrah, dan ada juga riwayat yang mengatakan pada tahun 

ke-8 Hijrah, dikerjakan oleh seorang anak laki-laki dari perempuan 

Anṣār bernama Maimun. Mimbar ini terdiri dari tiga tingkat dan tetap 

dalam bentuk itu sampai kemudian ditambah oleh Marwān pada zaman 

Mu’āwiyah dengan enam tingkat dari bawah. Alasan Marwan 

menambahkan anak tangga mimbar Rasulullah saw. karena pada waktu 

itu jumlah orang Islam semakin bertambah.19 Mungkin hal itu bertujuan 

                                                           

18Muslim bin Hajjaj al-Qusyairī, Ṣaḥīḥ Muslim, h. 463.  

19Abū Ilyās Suwaid al-Hamadī, Ṣalāh al-Jumu’ah (Cet. 1; Kairo: Muassasah al-Intisyār  
al-Syariqah, t.th.), h. 448. Lihat juga Ibn Ḥajar al-Asqalānī, Bulūg al-Marām (Jakarta: Gema 
Insani, 2013), h. 179. 



19 
 

 
 

agar khatib bisa terlihat oleh jemaah dan suaranya bisa terdengar oleh 

seluruh jemaah salat jumat. 

c. Ijmak 

Kaum muslimin telah menyepakati kewajiban salat jumat. Ibnu 

al- Munżīr mengatakan bahwa salat jumat wajib bagi orang-orang 

merdeka, baligh, dan mukim, dengan catatan mereka semua tidak 

berhalangan.20 

3. Rukun dan Syarat Salat Jumat 

Salat jumat seperti halnya salat lima waktu, ada rukun, syarat 

dan adab-adabnya.  

a. Syarat Wajib Salat Jumat 

Mengenai syarat wajib salat jumat, para Ulama Mazhab 

berbeda pendapat tentang syarat wajibnya salat jumat: 

1) Menurut Hanafiyah: 

Salat jumat diwajibkan kepada semua orang yang sudah 

mampu melaksanakan perintah agama (balig dan berakal), yaitu: 

a) Merdeka. 

b) Laki-laki, tidak wajib atas perempuan. 

c) Menetap (bukan musafir). 

d) Sehat, tidak wajib atas orang sakit atau halangan lainnya. 

e) Mendengar azan.21 

2) Menurut Syāfi’iyah 

a) Balig, tidak wajib jumat bagi wanita dan hamba sahaya. 

b) Merdeka, tidak wajib bagi budak atau hamba sahaya. 

c) Tidak ada użur (sakit), apabila menghadiri salat jumat  maka 

                                                           

20Wahbah al-Zuḥailī, a l -Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, 
dkk, Fiqih Islam wa Adillatuhu (Jakarta, Gema Insani, 2011),  h.    381. 

21Wahbah al-Zuḥailī, a l -Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, 
dkk, Fiqih Islam wa Adillatuhu,  h. 380. 
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sakitnya semakin parah.22 

d) Bermukim, baik itu kota atau kampung, mendengar azan atau 

tidak. 

e) Mendengar azan, bagi orang yang berada di luar daerah.23 

b. Syarat Sah Salat Jumat 

1) Di suatu kota atau negara 

Menurut Hanafiyah, salat jumat dilaksanakan di tengah kota 

atau  halaman kota. Hanafiyah memberi syarat bahwa yang menjadi 

imam jumat hendaknya pemimpin atau wakilnya. Jika pemimpin 

telah memberi izin diadakannya jumat ketika membangun masjid, 

maka kelak boleh diadakan jumat, tanpa ada izin lagi untuk tiap 

jumat.24 

Tidak sah salat jumat didirikan di suatu tempat yang belum 

dinamakan kampung atau negeri, misalnya di tempat yang lokasi    

rumahnya berjauh-jauhan atau berpencil-pencil. Yang dinamakan 

kampung adalah beberapa kelompok rumah, menurut ukuran 

masyarakat. Tempat yang penduduknya selalu berpindah-pindah 

ketika musim dingin dan musim panas, tidak boleh dijadikan tempat 

salat jumat.25 

2) Dilakukan dengan berjemaah 

Tidak sah melaksanakan salat jumat sendirian. Sesuai hadis 

dari Ṭāriq bin Syihāb ra. bahwa Nabi saw. bersabda: 

                                                           

22Abū ‘Abdillāh Muḥammad bin Idrīs al-Syāfi’ī, Kitāb al-Umm, terj. Mohammad 
Yasir Abd Mutholib, Ringkasan Kitab al-Umm  (Jakarta: Pustaka Azzam, 2005), h. 262. 

23Wahbah al-Zuḥailī, a l -Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu, h. 382.  

24‘Abd al-Qādir al-Raḥbāwī, al-Ṣalāh ‘alā al-Madzāhib al-Arba’ah, terj. Nurdin Apud 
Sarbini, Panduan Lengkap Shalat menurut Empat Madzhab (Batam: Pustaka al-Kautsar, 
2009), h. 340. 

25Ibnu Mas’ud dan  Zainal Abidin, Fiqih Madzhab Syafi’i (Bandung: Pustaka Setia, 
2000), h. 335. 
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حَدَّثنََا عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ العَظِيْمِ حَدَّثنَِيْ إسْحَاقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ حَدَّثنََا هُرَيْم  عَنْ 

دِ بْنِ الْمُنْتشَِرِ عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَاِرقِ بْنِ شِهَابٍ  إبْرَاهِيْمَ بْنِ مُحَمَّ

اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِب   رَضِيَ 

عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِيْ جَمَاعَةٍ إلاَّ أرَْبَعَةً عَبْد  مَمْلوُْك  أوَِ امْرَأةَ  أوَْ صَبِيٌّ أوْ 

 مَرِيْض  )رَوَاهُ أبوُْ داَوُدَ(

Artinya:  
Telah menceritakan kepada kami ‘Abbās bin ‘Abd al-‘Aẓīm telah 
menceritakan kepadaku Isḥāq bin Manṣūr telah menceritakan 
kepada kami Huraim dari Ibrāhīm bin Muḥammad al-Muntasyir dari 
Qais bin Muslim dari Ṭāriq bin Syihāb dari Nabi saw., beliau 
bersabda: jumat itu wajib bagi setiap Muslim dengan berjemaah, 
kecuali empat golongan yaitu; hamba sahaya, wanita, anak-anak dan 
orang yang sakit. (HR Abū Dāud)26 

 
Para ulama berbeda pendapat mengenai jumlah minimal 

bilangan jemaahnya. Hanafiyah berpendapat bahwa salat  jumat  

tetap sah meskipun dengan jumlah tiga orang selain imam, karena 

tiga adalah jemaah dan tidak disyaratkan dalam jumat kecuali 

berjemaah.27 Malikiyah berpendapat bahwa jumlah paling sedikit 

untuk mengadakan salat jumat adalah dua belas orang laki-laki 

selain imam.28 Namun, dalam hal ini Malikiyah tidak mengharuskan 

bilangan tertentu, tetapi jemaah jumat itu harus mencapai jumlah 

yang layak untuk membentuk perkampungan sendiri.29 Sedangkan 

menurut Imam Ahmad dan Imam Syafi’i bahwa jumlah jemaah tidak 

                                                           

26Abd al-Qādir al-Raḥbāwī, al-Ṣalāh ‘Alā al-Madzāhib al-Arba’ah, terj. Nurdin Apud 
Sarbini, Panduan Lengkap Shalat Menurut Empat Madzhab, h. 340 .  

27‘Abd al-Qādir al-Raḥbāwī, al-Ṣalāh ‘alā al-Madzāhib al-Arba’ah, terj. Nurdin Apud 
Sarbini, Panduan Lengkap Shalat menurut Empat Madzhab, h. 349. 

28‘Abd al-Qādir al-Raḥbāwī, al-Ṣalāh ‘Alā al-Madzāhib al-Arba’ah, terj. Nurdin Apud 
Sarbini, Panduan Lengkap Shalat menurut Empat Madzhab, h. 348. 

29 ‘Abd al-Qādir al-Raḥbāwī, al-Ṣalāh ‘alā al-Mażāhib al-Arba’ah, terj. Nurdin Apud 
Sarbini, Panduan Lengkap Shalat menurut Empat Madzhab, h. 349.  
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boleh kurang dari 40 orang, dan itulah bilangan terkecil di dalam 

riwayat.30 

حْمَانِ بْنِ كَعَبَ بْنِ مَالِكٍ وَكَانَ قَائِدُ أبَِيْهِ بعَْدَ مَا ذهََبَ بَصَرَهُ  عَنْ عَبْدِ الرَّ

مَ  كَانَ إذاَ سَمِعَ النِداَءَ يوَْمَ الْجُمُعَةِ عَنْ أبِيْهِ كَعَبُ رَضْيَ اللهُ عَنْهُمَا أنَّهُ  ترََحَّ

مْتَ لِأسْعَدَ بْنِ  لِأسْعَدَ بْنِ زُرَارَة َ، قَالَ : فَقلُْتُ لَهُ : إذاَ سَمِعْتَ النِّداَءَ ترََحَّ

ةِ بَنِيْ بيََاضَةَ  عَ بنَِا فِيْ هَزْمِ النَّبِيْتِ مِنْ حَرَّ لُ مَنْ جَمَّ زُرَارَةَ ؟ قَالَ : لِأنَّهُ أوََّ

قْيْعُ الخَضَمَات ، قلُْتُ : كَمْ كُنْتمُْ يَوْمَئِذٍ ؟ قالََ : أرْبَعوُْنَ فيِْ نَقِيْعٍ يقَُالُ لَهُ : نَ

(دَ اوُ دَ وْ أبُ  اهُ وَ رَجُلاً )رَ 
31

 

Artinya:  
Dari ‘Abd al-Rahmān bin Ka’ab bin Mālik dan ia sedang menuntun 
bapaknya, setelah penglihatannya tidak baik, dari bapaknya Ka’ab ra. 
bahwa ketika dia mendengar azan di hari jumat dia mendoakan 
As’ad bin Zurārah, dia berkata: maka saya berkata kepadanya: 
kenapa ketika anda mendengar azan jumat anda mendoakan As’ad 
zurarah? Dia menjawab: karena dialah yang pertama mengumpulkan 
orang di Hazm an Nabit dari Hurrah banī Bayāḍah di Naqī’ yang di 
namai Naqī’ al Khaḍamāt, saya bertanya berapa jumlah kamu pada 
waktu itu? dia menjawab : empat puluh orang. (HR Abū Dāud) 

 
Menurut mazhab Syāfi’ī, para jemaah itu harus pula terdiri 

atas ahli jumat, yaitu merdeka, mukallaf dan menetap di tempat 

pelaksanaan salat tersebut. Kemudian mereka harus hadir dan 

mengikuti secara penuh sejak dari awal khotbah sampai dengan 

selesai salat. Juga disyaratkan bahwa salat itu tidak didahului dan 

tidak serentak dengan salat jumat lainnya di tempat (desa/kota) itu. 

Menurut mazhab ini tidak dibenarkan mengadakan lebih dari satu 

salat jumat di satu kota, kecuali benar-benar diperlukan.31 

 

                                                           

30‘Abd al-Qādir al-Raḥbāwī, al-Ṣalāh ‘alā al-Mażāhib al-Arba’ah, terj. Nurdin Apud 
Sarbini, Panduan Lengkap Shalat menurut Empat Madzhab, h. 350.   

31Ibn Ḥajar al-‘Asqalānī, Bulūg al-Marām (Jakarta: Gema Insani, 2013), h. 179.  



23 
 

 
 

3) Dilakukan pada waktu zuhur 

Mayoritas ulama sepakat bahwa waktu jumat adalah waktu 

zuhur atau dari tergelincirnya matahari sampai bayang-bayang 

benda sama dengan panjangnya dengan benda tersebut. Kecuali 

bayangan disaat tergelincirnya matahari. Mereka sepakat bahwa 

tidak boleh melakukan salat jumat sebelum atau sesudah waktu 

tersebut.32 

Melaksanakan salat jumat setelah matahari tergelincir 

adalah lebih baik dan lebih berhati-hati, karena Rasulullah saw. 

sering melakukannya pada waktu tersebut. Sedangkan 

pelaksanaannya sebelum tergelincirnya matahari, hal ini menjadi 

perbedaan para ulama. Merupakan kesepakatan para ulama bahwa 

akhir waktunya adalah akhir waktu salat zuhur.33 

Kebanyakan ulama berpendapat bahwa waktu jumat adalah 

waktu zuhur, hanya saja dianjurkan melaksanakannya di awal 

waktu.34Berdasarkan perkataan Anas bin Mālik ra.: 

بْنُ النُّعْمَانِ قَالَ حَدَّثنََا فلُيَْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عُثمَْانَ بْنِ عَبْدِ حدَّثنََا سُرَيْجُ 

ُ عَنْهُ أنََّ النَّبيَِّ  حْمَنِ بْنِ عُثمَْانَ التَّيْمِيِّ عَنْ أنَسَِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللََّّ الرَّ

ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يصَُلِّي الْجُمُعَةَ حِي  اهُ وَ نَ تمَِيلُ الشَّمْسُ ) رَ صَلَّى اللََّّ

(يُّ ارِ خَ البُ 
36

35 

Artinya:   
Telah menceritakan kepada kami Suraij bin Nu’mān dia berkata, 
telah menceritakan kepada kami Fulaih bin Sulaimān dari ‘Uṡmān 
bin ‘Abd al-Rahmān bin ‘Uṡmān al-Taimī dari Anas bin Mālik ra. 
bahwasanya Nabi saw. melaksanakan salat jumat ketika matahari 
sudah tergelincir. (HR Bukhari)  

                                                           

32 Yūsuf Al-Qarḍawī, Fatwa-Fatwa Kontemporer (Jakarta: Gema Insani, 2002), h.  
704. 

33Saleh al-Fauzan, Fiqih Sehari-Hari (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), h. 193. 

34Muḥammad bin Ismāīl al-Bukhārī, Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, h. 307. 

35Muḥammad bin Ismāīl al-Bukhārī, Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, h. 8. 
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Mazhab Hambali meluaskan awal dan permulaan salat jumat. 

Di antara ulama mazhab ini ada yang menetapkan bahwa waktu salat 

jumat sama dengan waktu salat Id (hari raya Idul Fitri dan Idul 

Adha). Yaitu dari  naiknya matahari sekitar sepuluh detik atau 

seperempat jam, sampai habisnya waktu zuhur.36 

Menurut Malikiyah bahwa waktu salat jumat panjang hingga 

terbenamnya matahari. Sementara Hanabilah berpendapat bahwa 

waktunya dimulai dari meningginya matahari seukuran dengan 

tombak, dan berakhir seiring dengan berakhirnya waktu zuhur, akan 

tetapi sebelum tergelincir maka boleh melakukan jumat, adapun 

setelah tergelincir itu adalah waktu wajib untuk melaksanakan 

jumat, dan melaksanakan setelah tergelincir lebih utama. Sesuai 

hadis dari Jabir ra. 

وَحَدَّثنََا أبوُْ بَكْرِ بْنِ أبِيْ شَيْبَة وَإسْحَاقُ بْنُ إبْرَاهِيْمَ قَالَ أبوُْ بَكْرٍ حَدَّثنََا  

دٍ عَنْ أ بِيْهِ عَنْ يَحْيىَ بْنُ آدمََ حَدَّثنََا حَسَنُ بْنُ عَيَّاشِ عَنْ جَعْفَرَ بْنُ مُحَمَّ

جَابرِِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ كُنَّا نصَُل ِيْ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ ثمَُّ 

ِ سَاعَةٍ تِلْكَ قَالَ  نرَْجِعُ فنَرُِيْحُ نواضحَنَا قَالَ حَسَنُ فَقلُْتُ لِجَعْفَرَ فيِْ أي 

(مُ لِ سْ مُ  اهُ وَ زَوَالَ الشَّمْسِ )رَ 
37

37 

Artinya:  

Telah menceritakan kepada kami Abū Bakr bin Abī Syaibah dan 

Ishāq bin Ibrāhīm telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ᾱdam 

telah menceritakan kepada kami Ḥasan bin Ayyāsy dari Ja'far bin 

Muḥammad dari bapaknya dari Jābir bin ‘Abdillāh ia berkata; Kami 

pernah salat (jumat) bersama Rasulullah saw., kemudian kami 

pulang dan mengistirahatkan ternak kami. Hasan berkata; Saya 

bertanya kepada Ja'far, "Kapankah waktunya?" ia menjawab, "Saat 

tergelincirnya matahari."  

4) Didahului oleh dua khotbah 

                                                           

36Yūsuf Al-Qarḍawī, Fatwa-Fatwa Kontemporer, h. 705. 

37Muslim bin al-Ḥajjāj al-Qusyairī, Ṣaḥīḥ Muslim, h. 588.   
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Para ahli fikih sepakat bahwa khotbah adalah syarat dalam 

salat jumat, dan tidak sah salat jumat tanpa ada khotbah. Hal ini 

sesuai dengan firman Allah swt. QS al-Jumu’ah/ 62: 9. 

ِ ي    ى ذِكْرِ اللّٰه وةِ مِنْ يَّوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعوَْا اِل  ل  ا اِذاَ نوُْدِيَ لِلصَّ مَنوُْ  ايَُّهَا الَّذِيْنَ ا 

لِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتمُْ تعَْلَمُوْنَ    (۹) . وَذرَُوا الْبيَْعََۗ ذ 

Terjemahannya :  

Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan 

salat jumat, Maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan 

tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika 

kamu mengetahui.38  

Maksud dari zikir (mengingat) dalam ayat ini adalah khotbah, 

karena Nabi saw. tidak pernah melakukan salat jumat kecuali 

didahului oleh khotbah. Menurut kesepakatan ulama bahwa 

pendapat yang paling benar adalah seperti yang dikatakan oleh 

mazhab Hanafi bahwa kedudukan khotbah bukan pengganti dari 

dua rakaat, namun kedudukannya seperti penambal pahala. 

Sebagaimana juga disebutkan dalam aṡar bahwa khotbah sebagai 

penambal salat.39 

Khotbah jumat terdiri dari dari dua khotbah yang dilakukan 

sebelum salat.  

يْهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَ 

(يُّ ارِ خَ البُ  اهُ وَ )رَ  .وَسَلَّمَ يَخْطُبُ خُطْبَتيَْنِ يَقْعدُُ بَيْنَهُمَا
41

40 

Artinya:  
Dari ‘Abdullāh Ibn ‘Umar ra. berkata: Rasulullah saw. selalu 
menyampaikan dua khotbah dalam keadaan berdiri dan beliau 
memisah dua khotbah tersebut dengan duduk. (HR al-Bukhārī) 
 

                                                           

38Kementerian Agama RI, Ar-Rahim : al-Qur’an dan Terjemah, h. 554.    

39Wahbah al-Zuḥailī, a l -Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, 
dkk, Fiqih Islam wa Adillatuhu, h. 394. 

40Muḥammad bin Ismāīl al-Bukhārī, Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, h. 312. 
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4. Batasan Minimal Jumlah Jemaah Salat Jumat 

Adapun batasan jumlah jemaah jumat di suatu tempat, maka 

dalam hal ini Imam Syafi’i mengatakan bahwa salat jumat itu wajib 

dilakukan oleh penduduk suatu desa apabila jumlah jemaah sudah 

mencapai sekurang-kurangnya 40 orang laki-laki merdeka, dewasa, 

sehat dan tidak sedang dalam mengadakan perjalanan.41 

5. Hikmah Disyariatkannya Salat Jumat 

Adapun di antara hikmahnya salat jumat disyariatkan untuk     

mengokohkan pemikiran berjemaah karena mengumpulkan umat 

Islam agar saling mengenal dan harmonis, menyatu dengan 

pemimpin agar berpegang teguh kepada tuntunan para pemimpin, 

mengingatkan kaum muslimin kepada syariat Islam sebagai undang-

undang, hukum, akhlak, adab, dan dasar perilaku, untuk 

melaksanakan perintah-perintah jihad dan semua kebutuhaan demi 

kebaikan umat Islam, baik di luar atau di dalamnya, serta 

memerintahkan kepada kebaikan dan mencegah yang munkar. 

Intinya, nasihat yang diulang-ulang dan peringatan yang terus-

menerus di setiap minggu memiliki dampak yang sangat nyata dalam 

memperbaiki individu dan jemaah,42 Sebagaimana firman Allah 

dalam QS al-Żāriyāt/51:  55. 

كْرٰى تنَْفَعُ الْمُؤْمِنِيْن رْ فَاِنَّ الذِّ  (55) وَذكَِّ

Terjemahannya:  
Tetaplah memberi peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu 
bermanfaat bagi orang-orang yang beriman.43 

Salat jumat juga mengimplikasikan semangat menyatukan 

hati, menguatkan ikatan, menumbukan rasa saling tolong-

                                                           

41Asmaji Muchtar, Fatwa-Fatwa Imam Syafi’i (Jakarta: Amzah, 2015), h. 129. 

42Wahbah al-Zuḥailī, a l -Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, 
dkk, Fikih Islam wa Adillatuhu, h. 377.   

43
Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya (Surabaya: Surya Cipta Aksara, 

1992), h. 862. 
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menolong dan kasih sayang, menyatukan barisan dan ajaran, 

mencintai ketaatan dan melaksanakan perintah. Semua ini 

menunjukkan bahwa Islam adalah agama sosial yang menyerukan 

umatnya untuk berkumpul setiap pekan, yaitu pada hari jumat dan 

menyerukan berkumpul pada setiap tahun, yaitu pada saat hari 

raya, dan menyerukan berkumpul pada saat umrah dan haji. 

Menurut pendapat yang peneliti anggap baik, pelaksanaan 

salat jumat  tidak dibatasi dengan jumlah jemaah 40 atau 12 orang 

laki-laki. Akan tetapi, salat jumat sama dengan salat-salat yang lain. 

Tidak ada dalil yang menetapkan adanya persyaratan minimal 

jumlah jemaah bagi pelaksanaan  salat jumat, akan tetapi dua orang 

saja sudah bisa melaksanakan salat jumat.44 

Di antara hikmah salat jumat yang lain yaitu untuk 

menyeimbangkan kepentingan dunia dan akhirat, serta 

mendapatkan nasihat yang berguna dalam khotbah jumat.45 

 

6. Tata cara Pelaksanaan Salat Jumat 

a. Bersuci dan berwudhu   

Bersuci dari hadas besar dan berwudhu dari hadas kecil 

merupakan dua kewajiban yang harus dilakukan sebelum 

menunaikan salat jumat. Sebelum salat jumat, dianjurkan untuk 

mandi besar terlebih dahulu kemudian berwudhu. Disunnahkan 

juga memilih pakaian yang bersih dan menggunakan wewangian 

saat pergi ke masjid. 

 

 

                                                           

44‘Abd al-‘Azīz Muḥammad ‘Azzām dan ‘Abd al-Wahhāb Sayyed Hawwās, fiqh al-
‘Ibādah, h. 309.  

45Tim Darul Ilmi, Buku Panduan Lengkap Agama Islam (Jakarta: Qultummedia, 
2010), h. 130. 
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b. Mendengarkan khotbah 

Salat Jumat disertai dengan khotbah dari khatib. Ketika 

Khatib naik ke mimbar saat waktu zuhur, maka muazin akan 

mengumandangkan azan sebagai tanda masuknya waktu zuhur. 

Sementara Khatib menyampaikan khotbah sampai selesai. 

Kemudian muazin mulai mengumandangkan ikamah pertanda 

salat jumat akan segera dimulai. Imam memimpin salat jumat 

berjemaah dua rakaat.46 

 

c. Berdiri tegak menghadap kiblat dan membaca niat salat jumat. 

Selanjutnya tata cara salat jumat yang dimulai dengan membaca 

niat.  

d. Melakukan takbiratul ihram 

e. Membaca doa Iftitah 

f.    Membaca QS al-Fātiḥah 

g. Membaca surah pendek dalam al-Qur’an 

h. Rukuk 

i. Iktidal 

j.   Sujud pertama 

k. Duduk di antara dua sujud 

l.   Sujud kedua 

m. Duduk untuk tasyahud awal 

n. Bangkit untuk masuk ke rakaat ke dua 

o. Membaca surat al-Fātiḥah 

p. Membaca surat pendek dalam al-Qur’an 

q. Rukuk 

r. Iktidal  

                                                           

46Muḥammad Syatā al-Dimyātī, I’ānah al- Ṭālibīn, Juz 2 (Indonesia: Dār Iḥyā’ al-
Kutub al-‘Arabiyyah, t.th), h. 63. 
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s. Sujud pertama 

t. Duduk di antara dua sujud 

u. Sujud kedua 

v. Duduk untuk tasyahud akhir 

w. Salam 

7. Keutamaan Salat Jumat 

a. Hari jumat adalah hari yang paling mulia di sisi Allah swt. 

وَسَلَّمَ: وَالْيوَْمُ الْمَوْعُوْدُ   عَنْ أبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَليَْهِ 

يوَْمُ الْقِيَامَةِ  وَشَاهِد   يَوْمُ الْجُمُعَةِ وَمَشْهُوْد  يَوْمُ عَرَفَات. )رَوَاهُ 

)  4747الترُْمُذِيُّ

Artinya:  
Abu Hurairah berkata, Rasulullah saw. bersabda: al-Yaum al-Mau’ūd 
(hari yang dijanjikan) adalah hari kiamat,  al-Syāhid (yang 
menyaksikan) adalah hari jumat dan al-Masyhūd (yang disaksikan) 
adalah hari Arafah. (HR al-Tirmiżī) 

Allah swt. telah menjadikan peristiwa-peristiwa besar terjadi 

pada hari jumat. Sebagaimana dalam HR Muslim: 

ةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثنََا الْمُغِيْرَةُ يَعْنيِْ الحَزَامِيْ عَنْ أبِيْ الزَنَاد عَنْ وَحَدَّثنََا قتُيَْبَ 

الْعَْرَجَ عَنْ أبيِْ هُرَيْرَةَ أنَّ النَّبيَِّ صَلَّى اللهُ عَلِيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَيْرُ يوَْمٍ طَلَعَتْ 

وَفيِْهِ أدُْخِلَ الْجَنَّةَ وَفيِْهِ أخُْرِجَ مِنْهَا عَليَْهِ الشَّمْسُ يوَْمَ الْجُمُعَةِ فيِْهِ خُلِقَ آدمَُ 

)رَوَاهُ مُسْلِمُ(  ...وَلََّ تقَوُْمُ السَّاعَةُ إلََّّ فيِْ يوَْمِ الْجُمُعَةِ 
48

48 

Artinya:  
Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa’īd, telah 
menceritakan kepada kami al-Mughīrah yaitu al-Ḥazāmī, dari Abī al-
Zanād dari al-A’raj dari Abī Hurairah bahwasanya Nabi saw. bersabda: 
hari yang paling utama adalah hari jumat, pada hari itu nabi Adam 

                                                           

47Muḥammad bin  ’Ῑsa bin Saurah bin Mūsa al-Sulamī al-Tirmiżī, Sunan al-Tirmiżī 
(Miṣrā: al-Dār al-‘Alamiyyah, 2016), h. 155. 

48Muslim bin al-Ḥajjāj al-Qusyairī, Ṣaḥīḥ Muslim, h. 585.   
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diciptakan, dimasukkan ke surga, diterima taubatnya dan wafat, pada 
hari jumat terjadi kiamat... (HR Muslim) 

 

B. Salat Zuhur 

1. Pengertian Salat 

Secara etimologi kata “ salat” berarti doa.  Allah swt. berfirman 

dalam  QS Al-Taubah/9: 103. 

    ... . (103)وَصَلِّ عَلَيْهِمْْۗ اِنَّ صَلٰوتكََ سَكَن  لَّهُمْْۗ  ...

Terjemahannya:  
...dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doa kamu itu 
(menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka... .49 
 

Salat secara terminologi berarti serangkaian perkataan dan 

perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbir dan diakhiri  dengan 

salam.50 

Makna salat menurut syariat adalah serangkaian ucapan dan 

perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam dan 

disertai niat.51 Sedangkan salat menurut hukum syara’  adalah segala 

ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbīrah al-iḥrām dan 

diakhiri dengan salam dengan syarat-syarat tertentu.”52 

2. Waktu Salat Zuhur 

Tentang pelaksanaan salat zuhur para Ulama Mazhab sepakat 

bahwa salat itu tidak boleh didirikan sebelum masuk waktunya. 

Apabila matahari telah tergelincir berarti waktu salat zuhur sudah 

masuk.53 

                                                           
49

Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 298.  

50Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fikih  (Bogor: Kencana 2003), h. 21.  

51Abdullah Abdurrahman, Syarah Hadis Bukhari Muslim (Taisīr al-‘Allām Syarh 
‘Umdah al-Ahkām) Terj. Arif Wahyudi, et all. ( Jakarta: Pustaka Al-Sunnah. 2009), h. 121.  

52Muḥammad Qāsim al-Gazī, Fatḥ al-Qarīb, terj. Muhammad Hamim HR, Terjemah 
Fathul Qorib: Lengkap dengan Tanya Jawab (Kedir: Lirboyo Press, 2018), h. 42. 

53Abū ‘Abdillāh Muḥammad bin Idrīs al-Syāfi’ī, Kitāb al-Umm, terj. Mohammad 
Yasir Abd Mutholib, Ringkasan Kitab al-Umm , h. 110. 
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Waktu zuhur dimulai dari tergelincirnya matahari sampai 

bayang- bayang sesuatu sama panjangnya dengan sesuatu itu. Apabila 

lebih, walau hanya sedikit maka waktu  zuhur telah habis. Menurut 

Syafi’i dan Hanafi batasan ini hanya berlaku khusus bagi orang yang 

memilihnya, sedangkan bagi orang yang terpaksa, maka waktu zuhur 

itu sampai bayang-bayang sesuatu (benda) lebih panjang dari benda 

tersebut.54 

Menurut imam Syafi’i berpendapat bahwa awal waktu  zuhur 

apabila seseorang yakin  dengan tergelincirnya matahari dari 

pertengahan langit dan bayang-bayang   matahari pada musim panas itu 

berbentuk kuncup, sehingga tidak ada bayang- bayang yang tegak 

lurus di siang hari dalam keadaan apapun. Apabila ada yang demikian, 

maka matahari telah tergelincir dan itu tanda berakhirnya waktu 

zuhur, dimana bayang-bayang sesuatu berbanding lurus dengannya. 

Apabila bayang-banyang sesuatu telah melampauinya, maka waktu 

zuhur telah berakhir dan masuk kepada waktu asar, tidak ada pemisah 

di antara keduanya.55 

 

3. Kedudukan Salat Zuhur dan Salat Jumat 

Untuk memperjelas kedudukan antara salat zuhur dan salat jumat, 

A. Chodri Romli memaparkan perbedaan-perbedaan antara salat zuhur dan 

salat jumat, sebagai berikut;56 

 

                                                           

54Muhammad Jawad Mugniyah, Fiqih Lima Mazhab (Jakarta: Lentera Basritama, 
2000), h. 73. 

55Abū ‘Abdillāh Muḥammad bin Idrīs al-Syāfi’ī, Kitāb al-Umm, terj. Mohammad 
Yasir Abd Mutholib, Ringkasan Kitab al-Umm, h. 110.  

56A. Chodri Romli, Permasalahan Salat Jumat: Mengkaji Kembali Berbagai Pendapat 
dan Mazhab Fikih Seputar Ibadah Jumat, Menuju kepada Kesatuan Pemahaman Kontekstual 
dalam Pelaksanaannya (Surabaya: Pustaka Progressif. 1996), h. 266.  
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Salat Zuhur Salat Jumat 

1.  Perintah salat zuhur turun di 

Makkah. 

2. Perintah salat zuhur diterima di 

Sidrah al-Muntahā. 

3. Salat zuhur wajib atas semua 

umat Islam. 

4. Salat zuhur wajib atas kaum 

wanita. 

5. Salat zuhur wajib atas hamba 

sahaya. 

6. Salat zuhur wajib atas orang 

sakit. 

7. Salat zuhur wajib atas orang 

musafir. 

8. Salat zuhur wajib atas orang yang 

lupa. 

9. Salat zuhur wajib atas orang yang 

udzur karena ketiduran. 

10. Salat zuhur tetap meskipun bagi 

yang użur. 

11. Salat zuhur yang ditinggalkan 

dengan sengaja meskipun satu 

kali menjadi kufur. 

1. Salat jumat perintahnya turun di 

Madinah. 

2. Salat Jumat perintahnya 

diterima di bumi. 

3. Salat jumat tidak wajib untuk 

semua umat Islam. 

4. Salat jumat tidak wajib atas 

kaum  wanita. 

5. Salat jumat tidak wajib untuk 

hamba sahaya. 

6. Salat jumat tidak wajib atas 

orang yang sakit. 

7. Salat jumat tidak wajib bagi 

musafir. 

8. Salat jumat tidak wajib bagi 

orang yang lupa. 

9. Salat jumat tidak wajib bagi 

orang yang ketiduran. 

10. Salat jumat boleh ditinggalkan 

bila użur. 

11. Salat jumat yang ditinggalkan 

satu kali atau dua kali tidak 

menjadi kufur, walaupun 

disengaja. 
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12. Salat zuhur tidak ada rukhṣah 

bagi orang yang salat Idul Fitri. 

13. Salat zuhur tidak ada rukhṣah 

bagi orang salat Idul Adha. 

14. Salat zuhur bisa dijamak dengan 

salat asar. 

15. Salat zuhur bisa diqasar. 

16. Salat zuhur 4 rakaat 

17. Salat zuhur tidak memakai    

khotbah. 

18. Salat zuhur bacaan surahnya 

dengan sirri. 

19. Salat zuhur wajib setiap hari. 

20. Salat zuhur waktunya mulai 

tergelincir matahari hingga 

bayangan sama dengan panjang 

badan orangnya. 

21. Salat zuhur tidak boleh 

dikerjakan di waktu pagi. 

22. Salat zuhur  tidak boleh 

dikerjakan di waktu sore. 

23. Salat zuhur tidak boleh diganti 

dengan sedekah bila 

ditinggalkan. 

12. Salat jumat ada rukhṣah bagi 

orang yang mengerjakan salat 

Idul  Fitri. 

13. Salat jumat ada rukhṣah bagi 

orang yang mengerjakan salat 

Idul    Adha. 

14.  Salat jumat tidak ada jamak 

baginya. 

15. Salat jumat tidak ada qasar 

baginya. 

16. Salat jumat dua rakaat. 

17. Salat jumat memakai khotbah. 

18. Salat jumat bacaan 

surahnya      dengan jahr. 

19. Salat jumat hanya satu kali 

dalam seminggu. 

20. Salat jumat waktunya dua 

belas jam. 

 

21. Salat jumat boleh dikerjakan di 

waktu pagi. 

22. Salat jumat boleh dikerjakan 

selama belum surut matahari 

atau tenggelam matahari 

23. Salat jumat bila ditinggalkan 

dengan uzur boleh diganti 

dengan sedekah. 
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24. Salat zuhur kedudukannya 

sebagai tiang agama. 

25. Seluruh umat Islam tidak 

berselisih mengenai hukum 

salat zuhur, yaitu farḍu ‘ain. 

26. Waktu salat zuhur tidak 

mencakup waktu duha dan 

waktu asar. 

27. Rasulullah saw. tidak pernah 

meninggalkan salat. 

 

28. Meninggalkan salat zuhur 

sekali, jadi kufur. 

29. Meninggalkan salat zuhur 

sekali, jadi kufur. 

24. Salat jumat kedudukannya 

sebagai salat Id tiap-tiap 7 hari. 

25. umat Islam berbeda pendapat 

mengenai hukum salat jumat, 

yaitu farḍu ‘ain, farḍu kifāyah, 

atau Sunnah 

26. Waktu salat jumat mencakup 

waktu duha dan waktu asar di 

hari jumat 

27. Rasulullah saw. pernah 

meniggalkan salat jumat di waktu 

zuhur pada waktu haji Wadā’ 

28. Meninggalkan salat jumat tiga 

kali bila uzur tidak munafik. 

29. Meninggalkan salat jumat tiga 

kali tanpa uzur, barulah dicatat 

munafik. 

Dari pemaparan A. Chodri Romli diketahui bahwa antara kedua salat  

tersebut berbeda, tetapi tidak lantas karena berbeda harus mengerjakan 

kedua-duanya dalam satu hari. Seperti dalam keterangan di atas bahwa salat 

jumat adalah sebagai pengganti     salat zuhur pada hari jumat. 

 

C. Pandangan Ulama Fikih tentang Salat Zuhur setelah Salat Jumat 

Menurut kesepakatan Ulama Fikih, boleh melakukan salat jumat 

satu kali saja di satu daerah, dan tidak seorangpun diharuskan salat zuhur 

bahkan hukumnya haram. Menurut Maliki, jika salat jumat terbagi di 

beberapa masjid di seluruh penjuru desa, maka salat jumat di masjid 
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tertua lebih diutamakan, sementara jemaah jumat di masjid selainnya 

diharuskan untuk melaksankan salat zuhur. Menurut mazhab Hanbali, salat 

jumat yang diikuti seorang penguasa itulah yang benar, sedang jemaah 

jumat di masjid lainnya agar melaksanakan salat zuhur sesudahnya. 

Menurut mazhab Syafi’i, jika salat  jumat terbagi di beberapa tempat tanpa 

kebutuhan, seperti yang terjadi di kota-kota besar negara Islam, maka 

dianjurkan untuk melaksanakan salat zuhur untuk berhati-hati jika salat 

jumat terbagi di beberapa tempat karena kebutuhan. Akan tetapi, 

kemungkinan ini sangat sulit dilakukan pada saat sekarang tanpa 

menggunakan hitungan data yang lengkap. Menurut mazhab Hanafi, salat 

jumat dianggap sah semuanya di satu desa untuk menghindari kesulitan 

dan makruh melakukan salat zuhur  setelah salat jumat secara berjemaah. 

Siapa yang ingin melaksankan salat zuhur sendirian maka tidak 

dilarang. Namun, tetap diusahakan untuk tidak melakukan salat zuhur 

secara  berjemaah sesudah pelaksanaan salat jumat demi menjaga kesatuan 

umat Islam. Tidak dibenarkan bila menyamakan kondisi kota-kota besar 

dan banyaknya penduduk dengan kota Madinah di awal kemunculan Islam 

di mana umat Islam saat itu masih sedikit dan khalifah sendiri adalah 

khatib umat Islam, serta mimbarnya adalah sarana untuk informasi bagi 

seluruh umat Islam dalam masalah jihad, menanggulangi kemarau, wabah 

penyakit, dan sebagainya dari bencana-bencana besar.57 

Sebagian berdiri untuk menunaikan salat zuhur setelah melakukan 

salat jumat, karena menyangka bahwa salat zuhur tidak gugur darinya 

dengan menunaikan salat jumat. Ini kesalahan, tetapi salat yang dapat 

dilakukan setelah salat jumat adalah salat sunnah ba’diyah jumat. Adapun 

salat zuhur setelah salat jumat  adalah bid’ah yang diada-adakan. Imam al-

                                                           

57Wahbah al-Zuḥailī, a l -Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu, h.  381  
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Syauqānī berpendapat bahwa salat zuhur setelah salat jumat adalah hal 

baru yang diadakan yang tidak ada pada zaman Rasulullah saw. (bid’ah).58 

Salat jumat adalah satu-satunya salat fardu yang diwajibkan pada 

waktu zuhur di hari jumat. Dengan demikian, seseorang tidak perlu 

melaksankan salat zuhur setelah mengerjakan salat jumat karena seorang 

mukallaf tidak diminta oleh Allah untuk mengerjakan dua salat fardu 

pada satu waktu. Sebagian ahli Fikih berpendapat bahwa mengerjakan 

salat zuhur setelah salat jumat adalah suatu perbuatan yang tidak pernah 

ada pada masa Rasulullah saw. dan tidak ada pada masa Khilāfah al-

rāsyidīn, serta tidak juga dikenal oleh imam Mujāhid termasuk Imam 

Syāfi’i. 

Tatkala imam Syafi’i memasuki kota Bagdad, dia mendapati para 

warganya mengerjakan salat  jumat di masjid yang berbeda-beda. Imam 

Syafi’i tidak mencela dan mengingkari apa yang dilakukan penduduk 

tersebut, apalagi sampai mengharuskan agar melaksanakan salat zuhur 

setelah  itu. Begitu juga dengan Para ahli Fikih pengikut Imam Syafi’i, 

mereka tidak mengingkari dan menolak dilakukannya salat jumat di 

beberapa masjid di kota Bagdad, karena mereka melihat sedemikian 

banyaknya penduduk sehingga sulit dikumpulkan di satu masjid. 

Atas dasar ini dapat disimpulkan bahwa penduduk suatu kota wajib 

mengerjakan salat jumat di satu masjid apabila jumlah mereka sedikit dan 

dapat ditampung di masjid tersebut. Akan tetapi, jika jumlah jemaah salat 

jumat sedemikian banyak maka boleh melaksanakan salat jumat di 

beberapa masjid. Dalam hal ini tdak ada alasan untuk mengerjakan salat 

zuhur setelah mengerjakan salat  jumat.59 

 

 

                                                           

58Wahid Abdul Salam Bali, 474 Kesalahan Umum dalam Akidah dan Ibadah (Jakarta: 
Darul Haq, 2009), h. 353.  

59Aḥmad al-Syarbaṣī, Yas`alūnaka; Tanya Jawab tentang Agama dan Kehidupan 2, 
h. 87. 
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D. Sejarah Muncul dan Berkembangnya Tarekat Khalwatiyah Samman 

Kata “tarekat” berasal dari bahasa Arab yaitu ṭarīqah, yang artinya jalan, 

ṣirāṭ dan mazhab.60 Dalam bahasa Indonesia, kata tarekat mempunyai beberapa 

pengertian, yaitu jalan, cara, aturan dan persekutuan para penuntut tasawuf.61 

Martin Van Bruinessen memberikan ulasan tentang kata tarekat dengan arti 

“jalan” mengacu baik  kepada sistem latihan, meditasi maupun amalan 

(murāqabah, zikir, wirid, dan sebagainya). Praktik ibadah Tarekat Khalwatiah 

Samman yang diajarkan khalifah kepada jemaahnya memiliki tata cara 

tersendiri.62 Diambilnya nama ini dikarenakan seringnya  Syaikh  

Muhammad Yusuf Taj al-Khalwati, pendiri Tarekat Khalwatiyah, 

melakukan khalwat di tempat-tempat sepi.63 

 Tarekat mempunyai tujuan yaitu membawa pelakunya pada jenjang 

makrifat dan hakikat, mengembalikan kesejatian jiwa manusia melalui 

pengetahuan suci dan kebenaran sejati, dan mengembalikan manusia pada 

etika kemanusiaanya untuk menjadi manusia yang sempurna.64  

Tarekat Khalwatiyah Samman didirikan oleh Muḥammad bin ‘Abd 

al-Karīm al-Madanī al-Syāfi’ī al-Sammān atau lebih dikenal dengan Syaikh 

Sammān, yaitu seorang Sufi yang lahir pada tahun1130 H/1718 M, dan 

dimakamkan di pemakaman Baqi’. Diberi gelar al-Sammān yang artinya 

pedagang mentega.65  

                                                           

60Mahmud Yunus, Kamus Arab-Indonesia (Jakarta: Hidakarya Agung, 1989), h. 236.  

61 Departemen Pendidikan dan kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Cet. III; 
Jakarta: Balai Pustaka, 1989), h. 302.  

62Martin van Bruinessen, Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat (Yogyakarta: Gading, 
2015), h. 443.  

63Muhammad Solikhin, Tradisi Sufi dari Nabi: Tasawuf Aplikatif Ajaran Nabi 
Muhammad saw., Suatu Kajian dalam perspektif Teori, Sejarah, dan Praktik Kehidupan Sehari-
hari (Yogyakarta: Cakrawala: 2009), h. 326.  

64Muhammad Solikhin, Tradisi Sufi dari Nabi: Tasawuf Aplikatif Ajaran Nabi 
Muhammad saw., Suatu Kajian dalam perspektif Teori, Sejarah, dan Praktik Kehidupan Sehari-
hari, h. 327.  

65Aboebakar Atjeh, Tarekat dalam Tasawwuf (Kelantan: Pustaka Aman Press, 1993), 
h.  32. 
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Eksistensi Tarekat Khalawatiyah Samman mengalami berbagai 

tantangan di tengah masyarakat sehingga dalam perkembangannya, 

tarekat ini mengalami  kemunduran namun bangkit lagi. Bangkitnya 

kembali tarekat khalwatiyah dengan semangat dari Muṣṭafā bin 

Kamāluddīn bin ‘Ᾱlī al-Bikr al-Ṣiddīqī, seorang penyair Sufi asal Damaskus-

Syria yang membawa Tarekat tersebut ke Mesir. Dia mengambil Tarekat 

tersebut dari gurunya yang bernama Syaikh ‘Abd al-Laṭīf bin Syaikh 

Husamuddīn al-Ḥalabī. Karena pesatnya perkembangan Tarekat tersebut 

di Mesir, tak heran jika Muṣṭafā al-Bikr dianggap sebagai pemikir 

Khalwatiyah oleh para pengikutnya. Karena selain aktif menyebarkan 

ajaran  Khalwatiyah, ia juga banyak melahirkan karya sastra sufistik yaitu 

Taṣliyyah al-Aḥzān (Pelipur Duka). 

Tarekat Khalwatiyah Samman masuk ke wilayah Sulawesi Selatan pada 

abad ke-19, yang dibawa oleh Abdullah Munir yaitu seorang bangsawan Bugis 

dari Bone.  Tarekat khalwatiyah Samman didirikan oleh Muḥammad al-

Sammān (w. 1775 M) di Madinah. Pada tahun 1825 M, Abdullah Munir 

membawa Tarekat tersebut ke Sulawesi Selatan, kemudian dikembangkan 

oleh putranya yang bernama Muhammad Fudail (w. 1859 M) di Kabupaten 

Barru. Penyebarannya lebih lanjut dilakukan oleh Abdul Razak (w. 1902 M) di 

Kabupaten Maros serta oleh keturunannya hingga sekarang.   

Pada umumnya Tarekat Khalwatiyah Samman di Indonesia mulai 

berkembang di Sulawesi Selatan. Tarekat ini diterima di Madinah, Makkah dan 

selanjutnya dikembangkan oleh Muhammad Fudhail yang diangkat sebagai 

khalifah, di mana sebelumnya pernah mengaji di Makkah, di masa 

kekhalifahannya, Tarekat Khalwatiyah Samman mulai diajarkan kepada 

keluarga dan golongan bangsawan yaitu kepada: 

1. I Malingkan Daeng Manyori Karaeng Katangka dengan gelar Sultan 

Muhammad Idris Ibnu Abdul Kadir Muhammad Aidid Tumajanang ri 

Kalabiranna, Raja Gowa ke-33 yang berkuasa pada tahun 1893-1895. 
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2. Raja Bone, Ahmad Ibnu Idris adalah I Singkeru Rukka Matinrroe ri 

Topaccing, Raja Bone ke-29, yang berkuasa pada tahun 1860-1871. 

3. Watang Lipue dari Soppeng adalah Petta Ambona lamasalangka 

Mangkubumi Kerajaan Soppeng. 

4. H. Abdul Razak Puang Matoae, lahir pada tahun 1766 dari Maros dan diberi 

amanah oleh gurunya (Syekh Muhammad Fudhail) untuk diangkat sebagai 

khalifah mengajarkan Tarekat Khalwatiyah Samman secara meluas di 

masyarakat, setelah kembali dari Barru, ia singgah di Paccakelang Kabupaten 

Maros, kemudian pindah ke Leppakomai Maros untuk lebih leluasa 

mengembangkan Tarekat Khalwatiyah Samman dan mengangkat khalifah. 

Menjelang wafatnya pada tahun 1866, ia menyerahkan amanah ke khalifahan 

Tarekat Khalwatiyah Samman kepada anaknya yakni syekh H. Abdullah 

Puang Ngatta, yang lahir pada tahun 1836 dan pernah mengaji di Mekah 

selama tujuh tahun. sekembalinya dari Mekah menetap di Leppakomai 

Maros dan melaksanakan amanah dari orang tuanya untuk 

mengembangkannya. Sekitar tahun 1897, ia membuka perkampungan baru 

di Patte’ne bersama anak sulungnya yaitu Syekh H. Muhammad Saleh Puang 

Turu/ Puang Lompo dan beberapa banyak jama’ah Tarekat Khalwatiyah 

Samman ikut bersama membuka kampung. 

Syekh H. Abdullah Puang Ngatta sebagai pemegang amanah Tarekat 

Khalwatiyah Samman mempunyai tiga putera sebagai pewaris amanah, antara 

lain: 

1. Syekh Muhammad Saleh Puang Turu, pernah mengaji di Mekah 10 tahun 

2. Syekh H. Muhammad Amin Puang Naba pernah mengaji di Mekah 10 tahun 

3. Syekh H. Ibrahim Puang Solong pernah mengaji 10 tahun. 

Namun yang menjadi pengakuan silsilah dari Mufti Syafe’i ke-9 pada 

tahun 1340 adalah syekh H. Muhammad Saleh Puang Turu, namun ke tiganya 
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tetap melanjutkan amanah orang tuanya.66  

Tarekat Khalwatiyah Samman merupakan tarekat yang paling populer 

dan paling banyak pengikutnya di Sulawesi Selatan, Terkait adanya 

masyarakat menerima atau menolak Tarekat Khalwatiyah, dalam 

perkembanganya Tarekat ini tetap menjaga eksistensinya sebagai suatu aliran 

sufistik.  

Kondisi ajaran tarekat Khalwatiyah yang keberadaannya tidak 

terlihat pada hari biasanya, namun pada waktu-waktu tertentu nampak 

kelihatan banyaknya penganut ajaran Khalwatiyah ini berkumpul 

melaksanakan ibadah.  

Ajaran Tarekat Khalwatiyah Samman dapat memberikan pengaruh 

yang besar bagi anggota-anggotanya maupun masyarakat. hal itu 

disebabkan karena salah satu ajarannya adalah keutamaan melakukan 

gerakan sambil melafalkan zikir dengan suara yang dikeraskan. Zikir yang 

dilakukan dalam Tarekat Khalwatiyah yang berupa gerakan mengandung 

makna sebagai usaha atau kerja keras dalam mendekatkan diri kepada 

Allah swt. Ada tiga ajaran pokok dalam Tarekat Khalwatiyah Samman 

yaitu fundamental, zikir dan silaturrahmi.  

Zikir yang dilakukan dalam ajaran Tarekat Khalwatiyah Samman 

biasanya dikenal dengan nama “ma’date”. itu dilakukan sesuai dengan 

kesepakatan bersama dan dilakukan secara bergiliran dari rumah ke 

rumah setiap pengikutnya. Pelaksanaan acara keagamaan yang dilakukan 

oleh para anggota masyarakat yang menjadi pengikut Tarekat 

Khalwatiyah Samman, merupakan suatu kegiatan yang dapat memupuk 

silaturrahmi.67 

                                                           

66Achmad Ubedillah, ‘The Rise of the Khalwatiyah Sammān Sufi Order in South 
Sulawesi: Encountering the Local, Escaping the Global”, Studia Islamika 24, no. 2 (2017):  h. 
220-221. 

67Nurdiana, “Eksistensi Tarekat Khalwatiyah Samman di Desa Kulo, Kecamatan Kulo, 
Kabupaten Sidrap”, Al-Fikr 22, no. 1 (2020), h. 12.  
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Menurut Tarekat Khalwatuyah Sammah bahwa Salat zuhur setalah 

melaksanakan salat jumat  bukan hal yang perlu diperdebatkan. Dalam 

pemahaman Tarekat Khalwatiyah Samman alif lam yang terdapat pada kata 

salat pada QS al-Jumu’ah/ 62: 9 adalah al-Ma’rifah yang sudah jelas 

peruntukannya yakni khusus bagi salat jumat, sebagaimana firman Allah swt. 

dalam QS al-Jumu’ah/ 62: 9. 

مَنوُْ  ي    ِ وَذرَُوا ايَُّهَا الَّذِيْنَ ا  ى ذِكْرِ اللّٰه وةِ مِنْ يَّوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعوَْا اِل  ل  ا اِذاَ نوُْدِيَ لِلصَّ

لِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتمُْ تعَْلَمُوْنَ    (۹) . الْبيَْعََۗ ذ 

Terjemahannya:  
Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan salat 
jumat, Maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan 
tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu 
mengetahui.68 
 

Sementara kata salat pada QS al-Jumu’ah/ 62: 10, memakai Alīf  Lam 

Jinsiyah,  yang oleh Tarekat Khalwatiyah Samman, selain salat jumat ada salat 

lain yang harus dilakukan setelah jumat yaitu salat zuhur. 

وةُ فاَنْتشَِرُوْا فىِ الَّْرَْضِ  ل   (١٠ .  (  ...وَابْتغَوُْا مِنْ فَضْلِ اللّٰه فَاِذاَ قضُِيَتِ الصَّ

Terjemahannya:  
Apabila telah ditunaikan salat, maka bertebaranlah kalian di muka bumi, dan 
carilah karunia Allah ... .69 

 
E. Konsistensi Syariat dalam Beribadah menurut Tarekat Khalwatiyah 

Samman Terkait Pelaksanaan Salat Zuhur Setelah Salat Jumat 

Hanya ada tiga golongan yang terbebas dari pelaksanaan syariat 

dalam islam yaitu, anak kecil hingga dia balig, orang tidur hingga dia  

bangun dan orang gila hingga dia sadar. Tidak ada seorangpun yang bisa 

                                                           

68Kementerian Agama RI, Ar-Rahim : al-Qur’an dan dan Terjemah (Bandung: CV. 
Mikraj Khazanah Ilmu, 2010), h. 554.   

69Kementerian Agama RI, Ar-Rahim : al-Qur’an dan dan Terjemah, h. 554.   
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menklaim bahwa dirinya terbebas dari syariat  betapapun tinggi dan 

dalam tingkat makrifahnya. 

Dengan demikian, seluruh umat Islam, terkecuali yang termasuk 

dari salah satu dari tiga kelompok tersebut, harus tetap konsisten dalam 

menjalankan seluruh perintah syari sesuai dengan tuntunan syariat yang 

bersumber dari al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah saw., serta ijmak dan 

qiyas.70 

Peristiwa al-Isrā’ wa al-mi’rāj terjadi di Makkah sebelum Rasulullah 

saw. hijrah. Jika menelusuri ayat al-Qur’an yang mewajibkan salat jumat 

dan menyimak secara seksama peristiwa al-Isrā’ wa al-mi’rāj tersebut, 

maka dapat diambil kesimpulan bahwa ada dua macam perintah yang 

harus dikerjakan, yaitu perintah salat zuhur dan perintah salat jumat. Jika 

mengkaji ayat tentang perintah salat jumat yang diturunkan kemudian, 

maka tidak ditemukan  satupun lafal yang mengugurkan perintah pertama 

(salat lima waktu) khususnya salat zuhur, meskipun pelaksanaanya 

disyariatkan pada hari jumat di waktu zuhur. Artinya, menempatkan salat 

di waktu salat yang lain bukan berarti menghilangkan atau mengugurkan 

salat tersebut. 

Betapa banyak salat yang ditempatkan di waktu salat Isya, antara 

lain salat witir, salat tarawih, dan salat tahajud, tetapi tidak mengugurkan 

kewajiban mendirikan salat isya. Demikianlah seterusnya. 

Di dalam hadis Nabi saw. tidak ditemukan adanya dalil secara tegas 

yang menyatakan gugurnya kewajiban salat zuhur pada hari jumat.71 ‘Abd 

al-Rahmān al-Jazirī di dalam kitab “al-Fiqh ‘alā al-Mażāhib al-Arba’ah” 

menyatakan: 

                                                           

70M. Ruslan, Meluruskan Pemahaman Makna Tarekat (Makassar: Pustaka Zikra, 
2008), h. 108.   

71M. Ruslan, Meluruskan Pemahaman Makna Tarekat, h. 111.  



43 
 

 
 

 وَهِيَ  فرَْضُ  عَيْنٍ  عَلَى كُلِّ  مُكَلِّفٍ   قَادِرٍ  مُسْتكَْمِلٍ  لِشُرُوْطِهَا ، وَ  لَيْسَتْ  بدَْلاً  عَنِ  الظُّهْرِ  .72

Artinya:  
Salat jumat merupakan Fardu ‘ain bagi setiap mukallaf yang mampu 
memenuhi syarat-syaratnya. Salat jumat  bukan pengganti dari salat 
zuhur. 

Salat zuhur dan salat jumat adalah dua kewajiban yang telah di 

tetapkan dalam syariat, hanya saja, salat jumat memiliki syarat-syarat sah 

dan syarat-syarat  wajib yang ditambahkan dari persyaratan salat lima 

waktu secara umum dan khusus salat zuhur. 

Kewajiban melaksanakan salat zuhur sama halnya dengan 

kewajiban salat lima waktu yang lain pada waktu yang telah ditetapkan. 

Firman Allah swt. dalam QS al-Nisā’/4: 103. 

 (103)ا تً وْ قُ وْ ا مَ ابً تَ كِ  نَ يْ نِ مِ ؤْ مُ الْ  ىلَ عَ  تْ انَكَ  ةَ لاَ الصَّ  إنَّ 

Terjemahannya:  
Sesungguhnya salat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas 
orang-orang yang beriman.73 
 

Ṭabāṭabā’ī menjelaskan maksud dari “fardu yang ditentukan 

waktunya” yaitu bahwa kewajiban mendirikan salat tidak digugurkan oleh  

suatu kondisi apapun, dan tidak berubah serta tidak dapat diganti dengan 

yang lain. Lain halnya dengan puasa yang dapat diganti dengan fiḍyah.74 

M. Quraish Shihab menegaskan bahwa maksud dari ayat tersebut 

adalah sesungguhnya mendirikan salat merupakan kewajiban yang tidak 

berubah, harus selalu dilaksanakan dan tidak pernah gugur apapun 

sebabnya.75  Dengan demikian, kewajiban mendirikan salat zuhur di hari 

jumat tidak pernah gugur.  

                                                           

72‘Abd. Al-Rahmān al-Jazīrī, al-Fiqh ‘alā al-Mażāhib al-Arba’ah, terj. Chatibul Umam 
dan Abu Hurairah, Fikih Empat Mazhab (Cet. II; Jakarta: Darul Ulum Press, 1994), h. 322. 

73
Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 138.  

74Muḥammad Ḥusain Ṭabāṭabāī, al-Mīzān fī Tafsīr al-Qur’ān, Juz 5, h. 63. 

75M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah (Jakarta: Lentera Hati, 2009), h. 270.  
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Sayyid al-Sābiq menceritakan dalam kitab “Fiqh al-Sunnah” bahwa 

Rasulullah saw. tetap melaksanakan salat zuhur dan Asar dengan jam’u al-

taqdīm di hari jumat pada saat beliau melaksanakan haji Wadā’ di 

Arafah.76 

Adapun syarat sah dan wajib salat menurut imam Mazhab yang 

empat sebagaimana dikutip dalam kitab “al-Fiqh ‘alā al-Mażāhib al-

Arba’ah”, yaitu:77 

1. Mazhab Ḥanafī menjelaskan bahwa syarat wajib melaksanakan salat 

jumat yaitu: 

a. Laki-laki. Maka tidak wajib salat jumat bagi perempuan meskipun 

tidak salah kalau mereka melaksanakannya. 

b. Merdeka. Maka tidak wajib bagi budak meskipun tidak salah kalau 

mereka melaksanakannya. 

c. Sehat. Maka tidak wajib bagi orang sakit yang diperkirakan akan 

bertambah sakitnya jika melaksanakan salat jumat. 

d. Bertempat tinggal di tempat pelaksanaan salat jumat. Maka tidak 

wajib bagi orang yang tinggal di tempat yang jauh dari tempat salat 

jumat. Ukuran jauhnya adalah 3 mil atau 4,827 km. 

e. Berakal. Maka tidak wajib bagi orang gila atau yang dikategorikan 

sebagai orang gila. 

f. Balig. Maka tidak wajib bagi anak-anak yang belum balig. 

 

Adapun syarat sah didirikannya salat jumat ada 7 yaitu: 

a. Di kota. Berdasarkan perkataan ‘Alī bin Abī Ṭālib ra. yang mengatakan 

bahwa tidak ada salat jumat, salat Idul Fitri, dan salat Idul Adha 

kecuali di kota. Menurut mazhab ini bahwa ukuran kota adalah 

                                                           

76Sayyid Sābiq, Fiqh al-Sunnah (Beirut- Lubnān: Dār al-Fikr, 1992).h. 212.  

77Abd. Al-Rahmān al-Jazīrī, al-Fiqh ‘alā al-Mażāhib al-Arba’ah, terj. Chatibul Umam 
dan Abu Hurairah, Fikih Empat Mazhab, h. 320.  
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apabila penduduknya yang sudah mukallaf tidak dapat ditampung 

dalam satu masjid terbesar di daerah kota tersebut.  

b. Mendapat izin dari penguasa. 

c. Masuk waktu salat jumat, yaitu pada waktu zuhur. 

d. Ada khotbah jumat. 

e. Khotbah jumat sebelum salat. 

f. Dilakukan secara berjemaah, yaitu jika jumlah jemaah  adalah 3 

orang selain Imam. 

g. Di tempat yang dibolehkan oleh Imam untuk mendirikan salat. 

2. Mazhab Mālikī menegaskan bahwa syarat wajib salat jumat sama 

halnya dengan syarat wajib salat lima waktu, hanya saja ditambahkan 

dengan beberapa hal yaitu:78 

a) Laki-laki. Maka tidak wajib bagi perempaun namun tidak salah kalau 

melaksanakan salat jumat. 

b) Merdeka. Maka tidak wajib bagi budak (hamba sahaya) melaksanakan 

salat jumat. 

c)  Tidak ada halangan yang membolehkan meninggalkan salat jumat 

seperti, sakit. 

d) Melihat. Maka tidak wajib bagi orang buta yang tidak ada 

penuntunnya, yang tidak mampu jalan sendiri. 

e) Tidak wajib bagi orang tua yang sudah lemah menghadiri salat jumat. 

f) Suhu udara tidak panas menyengat atau tidak dingin keras. 

g) Tidak wajib salat jumat bagi yang menghawatirkan dirinya dari 

kezaliman orang yang  zalim. 

h) Tidak wajib salat jumat bagi yang menghawatirkan hartanya dari 

perampok. 

i) Bertempat tinggal di suatu tempat dengan niat untuk menetap 

(bermukim). 

                                                           

78Abd. Al-Rahmān al-Jazīrī, al-Fiqh ‘alā al-Mażāhib al-Arba’ah, terj. Chatibul Umam 
dan Abu Hurairah, Fiqh Empat Mazhab, h. 321.  
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Syarat sah salat jumat menurut mazhab Mālikiī ada lima, yaitu: 

a) Mustauṭīn yaitu bertempat tinggal menetap dan berpenghasilan tetap 

di daerah tersebut. 

b) Dihadiri sebanyak dua belas orang selain Imam. 

c) Ada Imam yang memenuhi syarat. 

d) Dilakukan dengan dua khotbah (khotbah pertama dan khotbah 

kedua). 

e) Dilaksanakan di masjid. 

3. Mazhab Syāfi’ī.79  

Dalam pandangan mazhab Syāfi’ī tentang syarat wajib jumat sama 

dengan yang telah dikemukakan oleh mazhab Maliki. Hanya saja, mazhab 

Syāfi’ī dalam hal wajib salat jumat bagi orang bertempat tinggal di tempat 

pelakasanaan salat jumat atau tempat yang dekat dengan itu, mazhab ini 

menyatakan bahwa salat jumat wajib bagi orang yang mendengarkan 

azan. Maka tidak wajib bagi orang yang bertempat tinggal  jauh dan tidak 

dapat mendengarkan azan kecuali jika bilangannya mencapai empat puluh 

orang laki-laki. Bagi mazhab Syāfi’ī, tidak wajib salat jumat bagi musāfir 

kecuali musāfir tersebut melaksanakan perjalanan selama empat hari dan 

bertempat tinggal di tempat yang diadakan salat jumat. Apabila 

melakukan perjalanan sesudah fajar pada hari jumat dan dalam 

perjalanannya mendapati orang salat jumat, maka wajib atasnya salat 

jumat. 

 Adapun syarat sah  salat jumat menurut mazhab Syāfi’ī, yaitu: 

a) Salat dan khotbahnya dilakukan pada waktu zuhur. 

b) Salat jumat harus diadakan di bangunan yang utuh, sehingga tidak 

wajib diadakan di Padang Pasir. 

c) Dilaksanakan dalam bentuk berjemaah. 

d) Bilangan jemaah mencapai empat puluh laki-laki. 

                                                           
79Abd. Al-Rahmān al-Jazīrī, al-Fiqh ‘alā al-Mażāhib al-Arba’ah, terj. Chatibul Umam 

dan Abu Hurairah, Fikih Empat Mazhab, h. 322.   
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e) Salat jumat yang sah adalah salat jumat yang lebih awal dilaksanakan 

dibanding dengan salat jumat yang lain di tempat yang berbilang 

jumlah masjidnya. Hal ini ditandai dengan yang pertama memulai 

dengan takbīrah  al-iḥrām. 

f) Hendaklah didahului dengan dua khotbah. 

 

4. Mazhab Ḥanbalī menjelaskan bahwa ada empat syarat sah salat jumat, 

yaitu: 

a. Masuk waktu. Maka waktu salat jumat yaitu sama dengan waktu salat 

Id, yaitu ketika terbit matahari dan meninggi sedikit. 

b. Dilakukan di kota atau di desa. Maka tidak sah dilakukan di Padang 

Pasir. Hal ini berbeda dengan mazhab Ḥanafī yang membolehkan hal 

tersebut. 

c. Dihadiri sebanyak empat puluh laki-laki atau lebih termasuk Imam. 

d. Didahului dengan dua khotbah yang memenuhi syarat. 

Perdebatan masalah eksistensi salat zuhur di hari jumat sejak dulu 

telah muncul di permukaan. Yang tidak melaksanakan salat zuhur setelah 

salat jumat menyalahkan yang melaksanakan salat zuhur sesudah salat 

jumat dengan berbagai alasan.  

Al-Syaikh Muḥammad Amīn al-Kurdī di dalam kitabnya “Tanwīr al-

Qulūb” mengisahkan perdebatan yang terjadi di antara dua kelompok 

tersebut. Al-Syaikh Muḥammad al-Najdī pernah ditanya tentang 

mendirikan salat zuhur sesudah salat jumat di masjid yang berbilang 

dalam satu daerah. Beliau memberikan jawaban dalam bentuk fatwa 

dengan memperkuat apa yang telah difatwakan sebelumnya oleh ulama 

Syāfi’ī yang membenarkan salat zuhur sesudah salat jumat. Jawaban dari 

Syaikh tersebut membuat salah seorang qādī syar’ī di salah satu daerah di 

Mesir berubah pikiran yang sebelumnya menyalahkan salat zuhur sesudah 

salat jumat, akhirnya langsung tampil di masjid yang pernah di tempati 

5

0 
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menyampaikan pikirannya yang menyalahkan salat zuhur sesudah salat 

jumat dengan tegas dan suara lantang mengatakan: 

 عَلىَ مَا أنَْتمُْ عَليَْهِ.  أنََا المُخْطِئُ يَا معْشَرَ الشّافعِِيَّةِ فَدوُْمُوْأ 

Artinya:  
Sayalah yang keliru wahai para pengikut syāfi’iyah. Teruskanlah apa yang 
selama ini kalian lakukan (salat zuhur sesudah salat jumat).80  
 

Demikian pula halnya dengan Syekh Yusuf al-Nabhānī ketika 

menyusun sebuah kitab. Di dalam kitabnya dijelaskan bahwa salat zuhur 

setelah salat jumat di masjid yang berbilang dalam satu daerah tidak 

hanya dilakukan oleh pengikut mazhab Syāfi’ī saja tetapi semua mazhab 

yang empat.81 Pendapat Syeikh an-Nabhanī ini sejalan dengan apa yang di 

uraikan panjang lebar di dalam kitab “al-Fiqh ’Alā al-Mażāhib al-Arba’ah”. 

Akidah yang benar harus dibangun dengan konsistensi syari, demikian 

pula sebaliknya syariat yang sempurna harus dijiwai dengan akidah yang 

benar. 

                                                           
80M. Ruslan, Meluruskan Pemahaman Makna Tarekat, h. 112.   

81Muḥammad Amīn al-Kurdī, Kitāb Tanwīr al-Qulūb fī Mu'āmalah 'Allām al-Guyūb 
(Ḥalb-Sūriah: Dār al-Qalam al-'Arabī, 1991), h. 185-186.  
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field Research) 

dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif analisis, yaitu 

menggambarkan faktual di lapangan dan menguji dengan teori yang ada.1 

Penelitian kualitatif tidak bermaksud menggambarkan karakteristik 

populasi atau menarik generalisasi kesimpulan yang berlaku bagi suatu 

populasi, melainkan lebih terfokus kepada representasi terhadap 

fenomena sosial. Oleh karena itu, dalam prosedur penelitian kualitatif 

yang terpenting adalah bagaimana menentukan informan atau kondisi 

sosial tertentu yang syarat informasi sesuai dengan fokus penelitian.2 

Menurut Sukardi dalam bukunya yang berjudul “Metodologi Penelitian 

Pendidikan dan Praktiknya”, penelitian deskriptif adalah peneliti berusaha 

menggambarkan kegiatan penelitian yang dilakukan pada objek tertentu 

secara jelas dan sistematis, juga melakukan eksplorasi, menggambarkan, 

dengan tujuan untuk menerangkan dan memprediksi terhadap suatu 

gejala yang berlaku berdasarkan data yang diperoleh di lapangan.3 Jadi, 

penelitian deskriptif bertujuan untuk menjelaskan atau menggambarkan 

suatu keadaan, peristiwa, objek apakah orang, atau segala sesuatu yang 

terkait dengan variabel-variebel sesuai dengan apa adanya. 

Adapun lokasi penelitian yang akan dijadikan sebagai tempat 

penelitian yaitu tiga masjid yang ada di Lingkungan Kasuarrang, 

Kelurahan Allepolea, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. 

Peneliti memilih lokasi tersebut karena banyaknya masjid di daerah 

                                                           

1Sanafiah Faisal, Metodologi Penelitian  (Bandung: Ghalia Indonesia, 1981), h. 22.  

2Burhan Bungin, Analisa Data Penelitian Kualitatif (Jakarta: PT Raja grafindo 
Persada, 2003), h. 53.  

3Sukardi, Metodologi Penelitian Pendidikan dan Praktiknya (Cet. III; Jakarta: PT. Bumi 
Aksara, 2005), h. 14.  
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tersebut yang mengadakan praktik pelaksanaan salat zuhur setelah salat 

jumat. Hal ini mendorong peneliti untuk mengetahui lebih jauh tentang 

alasan dilaksanakannya salat zuhur setelah salat jumat di masjid-masjid 

tersebut.   

 

B. Metode Pendekatan  

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

pendekatan historis dalam ‘ilmu ma’āni al-ḥadīṡ. Pendekatan ‘ilmu ma’āni 

al-ḥadīṡ yaitu ilmu yang digunakan untuk mengetahui tentang arti 

atau maksud dari sebuah hadis dengan mempertimbangkan faktor-

faktor yang berkaitan dengan hadis guna untuk mencapai 

pemahaman yang benar maka diperlukan berbagai macam 

pendekatan, di antara pendekatan dalam ‘ilmu ma’ani al-hadīṡ 

yaitu  pendekatan historis. Yang dimaksud dengan pendekatan historis 

dalam memahami hadis adalah memahami hadis dengan 

memperhatikan dan mengkaji situasi atau peristiwa sejarah yang 

terkait dengan asbāb wurūd al-ḥadīṡ (latar belakang munculnya 

hadis).4 Pendekatan ini dapat digunakan untuk memahami agama 

yang terdapat dalam tatanan empirik atau bentuk formal yang 

menggejala di masyarakat.5 Dalam hal ini perlu adanya pengkajian 

historis atau asbāb al- wurūd  terhadap hadis Nabi saw. yang terkait 

dengan ṣalat zuhur pada hari jumat yang dilaksanakan oleh Nabi 

saw. ketika berada di Padang Arafah saat melaksanakan ibadah haji  

wadā’. 

 

 

                                                           

4Jamaluddin, Macam-macam Pendekatan dalam  Ilmu Ma’ani al-Hadits (diakses pada 
15 September 2023) https://manajemensunnah-wordpress.com/2021/04/28/macam-
macam-pendekatan-dalam-ilmu-maanil-hadis/  

5Akhmad Taufik, dkk., Metodologi Studi Islam: Suatu Tinjauan Perkembangan Islam 
menuju Tradisi Islam Baru (Cet. I; Malang: Bayumedia Publishing, 2004), h. 19.   

https://manajemensunnah-wordpress.com/2021/04/28/macam-macam-pendekatan-dalam-ilmu-maanil-hadis/
https://manajemensunnah-wordpress.com/2021/04/28/macam-macam-pendekatan-dalam-ilmu-maanil-hadis/
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C.  Sumber Data 

Menurut Soerjono Soekanto bahwa dalam penelitian lazimnya 

dikenal tiga jenis alat pengumpul data, yaitu studi dokumen atau bahan 

pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview.6 

Untuk mengumpulkan dan mengolah data dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan metode observasi dan wawancara atau interview, yaitu 

pengumpulan data melalui hasil wawancara dengan informan yang 

berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Adapun data yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu:  

a. Data primer 

Data primer yaitu data yang telah peneliti peroleh 

berdasarkan hasil observasi dan wawancara di lapangan terkait 

dengan pelaksanaan salat zuhur setelah salat  jumat dengan tokoh 

agama dan tokoh masyarakat di Lingkungan Kasuarrang, Kelurahan 

Allepolea, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros,  Sulawesi Selatan. 

b. Data sekunder 

Data sekunder yaitu data pelengkap yang peneliti peroleh dari 

kitab-kitab hadis, buku-buku dan karya ilmiah yang terkait dengan 

masalah ini.  

 

D. Metode Pengumpulan Data 

Setelah semua data yang diperlukan terkumpul kemudian 

dianalisa dengan menggunakan metode berfikir sebagai berikut: 

a) Triangulasi, yaitu mencocokkan (Cross Check) antara hasil 

wawancara, atau observasi dengan bukti dokumen, atau pendapat 

yang lain.7 

b) Analisis Isi, yaitu proses memilih, membandingkan, 

                                                           

6Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI Press, 1984), h. 201.  

7Boy S. Sabarguna, Analisis Data pada Penelitian Kualitatif (Jakarta: UI-pres, 2005), h. 
65.  
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menggabungkan,  memilah berbagai pengertian, hingga ditemukan 

yang relevan.8 

 

E.  Instrumen Penelitian 

Sebagai lazimnya dalam pengumpulan data, sebuah karya ilmiah 

memerlukan data yang akurat dan tepat sehingga keberadaannya dapat 

diterima secara ilmiah. Berhubung penelitian ini adalah penelitian ilmiah 

maka instrumen yang dipakai dalam mengumpulkan data adalah: 

a) Observasi 

Salah satu cara pengumpulan data dalam masalah penelitian 

lapangan adalah dengan mengamati secara langsung di lapangan 

mengenai  masalah yang sedang diteliti.9 Dalam hal ini panca indra 

(penglihatan dan pendengaran) diperlukan untuk menangkap gejala yang 

diamati. 

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematik 

terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.10 Dengan melakukan 

observasi atau pengamatan terhadap pelaksanaan salat zuhur setelah 

salat jumat yang dilaksanakan di tiga masjid yang ada di Lingkungan 

Kasuarrang, peneliti mampu memperoleh banyak data dan informasi 

secara utuh dan menyeluruh. Adapun yang diobservasi adalah para 

jemaah jumat di Lingkungan Kasuarrang yang melaksanakan salat zuhur 

setelah salat jumat. Peneliti juga mengamati keadaan sarana dan 

prasarana masjid di Lingkungan Kasuarrang.                                                                                                                                                                                                                                                                                    

b) Wawancara 

Wawancara (interview) adalah suatu teknik pengumpulan data 

yang dilakukan dengan cara mengadakan tanya jawab secara langsung 

                                                           

8Boy S. Sabarguna, Analisis Data pada Penelitian Kualitatif, h. 69 

9Sanafiah Faisal, Metodologi Penelitian Pendidikan, h. 204.  

10Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 199.  
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dengan narasumber. Metode ini digunakan oleh peneliti untuk 

mendapatkan informasi apa saja yang ada dalam pikiran narasumber. 

Dengan metode wawancara, peneliti dapat memperoleh informasi lebih 

mendalam terkait masalah tersebut. Adapun pihak yang diwawancara 

adalah Tokoh Agama dan Masyarakat di Lingkungan Kasuarrang. 

Peneliti mengajukan pertanyaan langsung kepada orang-orang 

yang   menjadi informan dalam penelitian ini yaitu Tokoh Masyarakat, 

Tokoh Agama, Masyarakat yang melaksanakan zuhur setelah salat jumat 

dengan makmum dan Imam yang sama di Lingkungan Kasuarrang, dan 

juga masyarakat secara umum.  

c) Dokumentasi 

Dokumentasi adalah cara mengumpulkan data melalui 

peninggalan tertulis, seperti arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku 

tentang pendapat, teori, dalil atau hukum, dan lain-lain yang terkait 

dengan masalah penelitian.11 Dokumen merupakan catatan peristiwa 

yang sudah berlalu dan biasanya berbentuk tulisan, gambar, atau karya-

karya monumental dari seseorang. 

 Adapun yang didokumentasikan di antaranya bangunan masjid, 

wawancara bersama beberapa Tokoh Agama dan Masyarakat Lingkungan 

Kasuarrang. Informasi ini diperlukan untuk memperkuat hasil 

penelitian dan juga sebagai data konkret terkait masalah yang ada di 

lapangan.12 

 

F.  Informan Penelitian 

Informan adalah orang-orang yang dianggap memahami tentang 

persoalan penelitian, atau orang yang dijadikan sebagai sumber 

                                                           

11Sugiyono,  Metode Penelitian Kombinasi (Bandung: Alfabeta, 2019), h. 329.  

12Anas Sudi Jono, Pengantar Evaluasi Pendidikan (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 
1996), h. 82.  
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informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian.17 Jadi, 

informan mempunyai   banyak pengalaman tentang latar penelitian. 

Maka yang dijadikan informan kunci (key informent) dalam penelitian 

ini adalah:  

1. Tokoh Agama 

a. M. Ruslan. 

b. Irsan Dg. Mangngerang.  

c. Syamsul Khalik. 

2. Imam Masjid Rawatib 

a. Haris (Imam Mesjid Nurul Ittihad Hj. Asseng Taba) 

b. Rahman (Imam Mesjid Asy-Syabab) 

c. Najamuddin (Imam Mesjid Balang-Balang) 

3. Tokoh Masyarakat 

a. Basri dg. Baso 

b. Ince Dahlan 

c. Ince Nurdin 

d. Bukhari Assaggaf 

e.  Haba’ 

f. H. Jafar 

g. Juma’ 

h. Syamsuddin 

i. Bustami 

 

G.  Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data 

Teknik pengolahan data yang peneliti gunakan adalah metode 

induktif yaitu, proses berpikir atau menalar untuk menarik kesimpulan 

yang dimulai dari kaidah bersifat khusus ke yang umum. Dalam 

pengertian yang lebih sederhana,  induktif adalah berpikir dari yang 

khusus ke yang umum.13  

                                                           
13Santrock, J.W, Psikologi Pendidikan (Jakarta: Kencana, 2004), h. 59.  
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Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis 

berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola 

hubungan tertentu atau menjadi hipotesis. Berdasarkan hipotesis yang 

dirumuskan berdasarkan data tersebut, selanjutnya dicarikan data lagi 

secara terulang-ulang sehingga selanjutnya dapat disimpulkan apakah 

hipotesis tersebut diterima atau ditolak berdasarkan data yang 

terkumpul. Bila berdasarkan data yang dapat dikumpulkan secara 

berulang-ulang dengan teknik triangulasi, ternyata hipotesis diterima, 

maka hipotesis tersebut berkembang menjadi teori.  

Berdasarkan pengertian tersebut teknik analisis data berupa 

kumpulan data-data yang diperoleh peneliti baik dari observasi, 

wawancara, dan dokumentasi. Lalu diseleksi dan disusun sehingga data-

data yang tidak berguna untuk menguji hipotesis ditinggalkan. Setelah 

itu Peneliti melakukan klasifikasi data yakni usaha menggolongkan data 

yang dapat digunakan dalam menarik kesimpulan. Bahwa analisis data 

kualitatif pada dasarnya adalah memahami situasi sosial (obyek 

penelitian dalam penelitian kualitatif) menjadi bagian-bagian, hubungan 

antar bagian, dan hubungannya dengan keseluruhan.14 

                                                           

14Suyanto, Klasifikasi dan klasterisasi Data (Bandung: Informatika, 2005), h. 158. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Profil Lokasi Penelitian 

Lingkungan Kasuarrang merupakan sebuah daerah yang berada di 

kelurahan Allepolea, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. 

Kelurahan Allepolea berstatus sebagai kelurahan definitif dan tergolong 

pula sebagai kelurahan swasembada. Kelurahan Allepolea memiliki luas 

wilayah 5,19 km². Kelurahan ini terletak pada wilayah dataran rendah 

dengan ketinggian 0-70 mdpl. 

Pusat pemerintahan kelurahan ini berada di Lingkungan Bonto 

Kapetta I. Kelurahan ini mudah diakses karena dilintasi oleh jalan raya 

trans-sulawesi. 

Beberapa lokasi pada jarak orbitrasi atau pusat pemerintahan dari 

Kelurahan Allepolea adalah sebagai berikut: 

 Jarak dari pusat pemerintahan kecamatan (Maccini Baji): 1 km 

 Jarak dari pusat pemerintahan kabupaten (Turikale): 2 km 

 Jarak dari pusat pemerintahan provinsi (Makassar): 32 km 

Kelurahan Allepolea memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut: 

Sebelah Berbatasan 

Utara 
Kelurahan Maccini Baji, Kelurahan Soreang, dan Kelurahan 

Mattiro Deceng 

Selatan 
Kelurahan Turikale (Kecamatan Turikale) dan Kelurahan 

Baju Bodoa (Kecamatan Maros Baru) 

Barat 
Kelurahan Baji Pamai (Kecamatan Maros Baru) dan 

Kelurahan Soreang 

Timur 
Kelurahan Raya, Kelurahan Boribellaya (Kecamatan 

Turikale), dan Kelurahan Mattiro Deceng 

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Mdpl
https://id.wikipedia.org/wiki/Jalan_Raya_Trans-Sulawesi
https://id.wikipedia.org/wiki/Jalan_Raya_Trans-Sulawesi
https://id.wikipedia.org/wiki/Maccini_Baji,_Lau,_Maros
https://id.wikipedia.org/wiki/Turikale,_Maros
https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Makassar
https://id.wikipedia.org/wiki/Maccini_Baji,_Lau,_Maros
https://id.wikipedia.org/wiki/Soreang,_Lau,_Maros
https://id.wikipedia.org/wiki/Mattiro_Deceng,_Lau,_Maros
https://id.wikipedia.org/wiki/Mattiro_Deceng,_Lau,_Maros
https://id.wikipedia.org/wiki/Turikale,_Turikale,_Maros
https://id.wikipedia.org/wiki/Turikale,_Maros
https://id.wikipedia.org/wiki/Baju_Bodoa,_Maros_Baru,_Maros
https://id.wikipedia.org/wiki/Baju_Bodoa,_Maros_Baru,_Maros
https://id.wikipedia.org/wiki/Maros_Baru,_Maros
https://id.wikipedia.org/wiki/Baji_Pamai,_Maros_Baru,_Maros
https://id.wikipedia.org/wiki/Raya,_Turikale,_Maros
https://id.wikipedia.org/wiki/Boribellaya,_Turikale,_Maros
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Kelurahan Allepolea memiliki luas 5,19 km² dan penduduk 

berjumlah 8.505 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 1.638,73 

jiwa/km² pada tahun 2021. Adapun rasio jenis kelamin penduduk Kelurahan 

Allepolea pada tahun tersebut adalah 102,74. Artinya, tiap 100 penduduk 

perempuan ada sebanyak 102 penduduk laki-laki. Berikut ini adalah data 

jumlah penduduk Kelurahan Allepolea dari tahun ke tahun: 

 

Tahu

n 

Laki-

laki 

Pere

mpua

n 

Rasio 

Jenis 

Kelam

in 

Jumla

h 

Ruma

h 

Tangg

a 

Total 

Pendudu

k (jiwa) 

Pertumb

uhan 

Pendudu

k (jiwa) 

Kepada

tan 

Pendud

uk 

(jiwa/k

m²) 

2010 3.666 3.708 98,87 1.570 7.374 T/A 1.420,81 

2011 3.706 3.748 98,88 1.585 7.454 80 1.436,22 

2012 3.748 3.785 99,02 1.597 7.533  79 1.451,45 

2013 T/A T/A T/A T/A 7.685  152 1.480,73 

2014 3.863 3.916 98,65 1.648 7.779  94 1.498,84 

2015 3.908 3.962 98,64 1.664 7.870  91 1.516,38 

2016 3.953 4.000 98,83 1.682 7.953  73 1.532,37 

2017 3.995 4.049 98,67 1.699 8.044  91 1.549,90 

2018 4.037 4.093 98,63 1.674 8.130  86 1.566,47 

2019 4.079 4.133 98,69 1.690 8.212  82 1.582,27 

2020 4.303 4.119 104,47 2.058 8.422  210 1.622,74 

2021 4.310 4.195 102,74 2.460 8.505  83 1.638,73 

https://id.wikipedia.org/wiki/Rasio_jenis_kelamin_manusia
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Kelurahan Allepolea memiliki tujuh wilayah pembagian administrasi 

daerah tingkat V (lima) berupa lingkungan sebagai berikut: 

1. Lingkungan Bontokapetta I 

2. Lingkungan Bontomanai 

- Kampung Bontomanai 

3. Lingkungan Bontokapetta II 

4. Lingkungan Kasuarrang 

- Kampung Kasuarrang 

5. Lingkungan Pammelakkang Je'ne 

6. Lingkungan Talamangape 

7. Lingkungan Manjeppu 

Kelurahan Allepolea memiliki 7 wilayah pembagian administrasi berupa 

rukun warga (RW) sebagai berikut: 

1. RW 01/Lingkungan Pammelakkang Je'ne 

2. RW 02/Lingkungan Bontokapetta I 

3. RW 03/Lingkungan Bontokapetta II 

4. RW 04/Lingkungan Kasuarrang 

5. RW 05/Lingkungan Bontomanai 

6. RW 06/Lingkungan Talamangape 

7. RW 07/Lingkungan Manjeppu 

Kelurahan Allepolea memiliki 33 wilayah pembagian administrasi berupa 

rukun tetangga (RT) sebagai berikut: 

1. RT 01/RW 01 Lingkungan Pammelakkang Je'ne 

2. RT 02/RW 01 Lingkungan Pammelakkang Je'ne 

3. RT 03/RW 01 Lingkungan Pammelakkang Je'ne 

4. RT 04/RW 01 Lingkungan Pammelakkang Je'ne 

5. RT 05/RW 01 Lingkungan Pammelakkang Je'ne 

6. RT 06/RW 01 Lingkungan Pammelakkang Je'ne 

7. RT 01/RW 02 Lingkungan Bontokapetta I 
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8. RT 02/RW 02 Lingkungan Bontokapetta I 

9. RT 03/RW 02 Lingkungan Bontokapetta I 

10. RT 04/RW 02 Lingkungan Bontokapetta I 

11. RT 05/RW 02 Lingkungan Bontokapetta I 

12. RT 06/RW 02 Lingkungan Bontokapetta I 

13. RT 01/RW 03 Lingkungan Bontokapetta II 

14. RT 02/RW 03 Lingkungan Bontokapetta II 

15. RT 03/RW 03 Lingkungan Bontokapetta II 

16. RT 04/RW 03 Lingkungan Bontokapetta II 

17. RT 05/RW 03 Lingkungan Bontokapetta II 

18. RT 01/RW 04 Lingkungan Kasuarrang 

19. RT 02/RW 04 Lingkungan Kasuarrang 

20. RT 03/RW 04 Lingkungan Kasuarrang 

21. RT 04/RW 04 Lingkungan Kasuarrang 

22. RT 05/RW 04 Lingkungan Kasuarrang 

23. RT 01/RW 05 Lingkungan Bontomanai 

24. RT 02/RW 05 Lingkungan Bontomanai 

25. RT 03/RW 05 Lingkungan Bontomanai 

26. RT 01/RW 06 Lingkungan Talamangape 

27. RT 02/RW 06 Lingkungan Talamangape 

28. RT 03/RW 06 Lingkungan Talamangape 

29. RT 04/RW 06 Lingkungan Talamangape 

30. RT 05/RW 06 Lingkungan Talamangape 

31. RT 01/RW 07 Lingkungan Manjeppu 

32. RT 02/RW 07 Lingkungan Manjeppu 

33. RT 03/RW 07 Lingkungan Manjeppu 

 

Kelurahan Allepolea dipimpin oleh seorang Lurah yang bernama 

Abdul Muiz, S.os. Ketua RW 04 lingkungan Kasuarrang bernama Iskandar 

Rasyid. Lingkungan Kasuarrang terdiri dari lima  rukun tetangga (RT), RT 
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01 diketuai oleh H. Muhammad Ansyar Rasyid, RT 02 diketuai oleh Basir, 

RT 03 diketuai oleh Idris, RT 04 diketuai oleh Muhammad Idris, S.P, dan 

RT 05 diketuai oleh Basri S. 

Masjid di Lingkungan Kasuarrang 

 Masjid as-Syabab ar-Rahman 

 Masjid Nurul Ittihad Hj. Asseng Taba 

 Masjid Balang-balang1 

 

B.  Pelaksanaan Salat Zuhur setelah Salat Jumat di Lingkungan 

Kasuarrang 

Pada bagian ini, peneliti mengemukakan hasil penelitian sesuai 

dengan observasi dan wawancara yang telah peneliti lakukan. Adapun hal 

yang akan peneliti kemukakan adalah pendeskripsian tentang praktik 

pelaksanaan salat zuhur setelah salat jumat.  

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menyaksikan bahwa 

praktik pelaksanaan salat zuhur setelah salat jumat pada tiga masjid yang 

ada di Lingkungan Kasuarrang ialah setelah salat  jumat yang dipimpin 

oleh Khatib jumat selesai dilaksanakan, maka berdirilah satu makmum 

untuk ikamah, dan Imam rawatib maju untuk memimpin salat zuhur 

secara berjemaah. Salat zuhur tersebut  diikuti oleh sebagian jemaah salat  

jumat. Jemaah yang melaksanakan salat zuhur tidak lebih dari dua saf 

yang jumlahnya kurang lebih 20 orang. 

Setelah diketahui bagaimana pelaksanaan salat zuhur setelah salat 

jumat di Lingkungan Kasuarrang,  maka perlu diketahui alasan 

masyarakatnya melaksanakan salat zuhur setelah salat jumat.  

 

 

                                                           

1https://id.wikipedia.org/wiki/Allepolea,_Lau,_Maros  (diakses pada 10 Agustus 
2023) 

https://id.wikipedia.org/wiki/Allepolea,_Lau,_Maros
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C. Pandangan Masyarakat dan Tokoh Agama Lingkungan Kasuarrang 

terkait Pelaksanakan Salat Zuhur Setelah Salat Jumat 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah peneliti 

lakukan di Lingkungan Kasuarrang, Kelurahan Allepolea, Kecamatan Lau, 

Kabupaten Maros, terjadi pengamalan salat zuhur setelah salat jumat 

selesai dilaksanakan, maka dalam hal ini peneliti ingin mengetahui lebih 

lanjut tentang a la san  mereka melaksanakannya. 

Mengenai salat zuhur setelah salat jumat, beberapa tokoh 

masyarakat mengungkap alasan mereka melaksanakan salat zuhur setelah 

salat jumat, yaitu:  

a. Imam masjid Nurul Ittihad Hj. Asseng Taba mengatakan bahwa praktik 

salat zuhur setelah salat  jumat di masjid ini karena mengikuti (taklid) 

paham Tarekat Khalwatiyah Samman yang sudah berlangsung sejak 

dahulu dari guru kami, dan ini juga bentuk kehati-hatian untuk 

menutupi hal-hal yang kurang dalam pelaksanaan salat jumat yang 

telah kami laksanakan.2   

b. Imam masjid al-Syabab al-Rahman mengatakan bahwa pelaksanaan 

salat zuhur setelah salat  jumat sudah sejak dulu dilaksanakan di 

masjid ini. Masjid ini didirikan pada tahun 2002 dan salat  jumat 

dilaksanakan pada tahun 2005 seiring dengan banyaknya makmum 

yang salat di masjid ini.  Kami melaksanakan salat zuhur setelah salat 

jumat karena ikut paham Tarekat khalwatiyah Samman yang sudah 

berlangsung sejak dahulu dari guru kami.3 

                                                           

2Haris (57 tahun), Imam Masjid Nurul Ittihad Asseng Taba Maros, Wawancara, 
Maros, 15 Juli 2023.  

3Rahman (65 tahun),  Imam Masjid Asy-Syabab Maros, Wawancara, Maros, 22 Juli 
2023.  
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c. Imam masjid Balang-balang mengatakan bahwa pelaksanaan salat 

zuhur setelah salat jumat sudah berlangsung sejak dahulu karena kami 

mengikuti paham Tarekat khalwatiyah Samman.4 

Pernyataan di atas dapat dipahami bahwa pelaksanaan salat zuhur 

setelah salat  jumat sudah berlangsung sejak dahulu di Lingkungan 

Kasuarrang. Para Imam tersebut merupakan pengikut paham Tarekat 

Khalwatiyah Samman. Dari pernyataan mereka, peneliti dapat 

menyimpulkan bahwa para Imam tersebut merupakan para pelanjut yang 

berpaham Tarekat Khalwatiyah Samman. Mereka sama sekali tidak bisa 

menyebutkan dan menjelaskan dalil naqli yang dapat memperkuat alasan 

mereka terkait praktik salat zuhur setelah salat jumat.   

Selanjutnya untuk memperkuat hasil penelitian ini, berdasarkan 

wawancara peneliti dengan Khalifah Khalwatiyah Samman yang 

mengatakan bahwa jika ditinjau dari aspek historis, perintah salat zuhur 

tidak bersamaan datangnya dengan perintah salat  jumat. Perintah salat 

zuhur lebih dulu dari perintah salat  jumat. Tidak ada indikasi dalil yang 

membatalkan salat zuhur dengan datangnya perintah salat  jumat, tetapi 

ini adalah dua perintah.  Perintah melaksanakan salat zuhur lalu 

(beberapa tahun kemudian) datang perintah untuk melaksanakan salat  

jumat. Di dalamnya tidak ada indikasi untuk meninggalkan salat zuhur 

dengan datangnya salat  jumat. Salat zuhur setelah salat  jumat adalah  

salat mustaqillah (berdiri sendiri). Karena itu, salat jumat bukan pengganti 

salat zuhur, maka salat zuhur tetap wajib dilaksanakan.5 

Dari pernyataan di atas dapat dipahami bahwa salat zuhur tidak 

gugur kewajiban pelaksanaannya setelah melaksanakan salat  jumat 

karena masing-masing kewajiban pelaksanaannya berdiri sendiri.  

                                                           

4Najamuddin (63 tahun), Imam Masjid Balang-Balang Maros, Wawancara, Maros, 29 
Juli 2023.  

5Muhammad Ruslan (73 tahun), Khalifah Tarekat Khalwatiyah Samman, 
Wawancara, Makassar, 13 Juli 2023.  
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Beberapa tokoh masyarakat juga mengemukakan alasan mereka, 

dengan mengatakan: 

Menurut saya, pelaksanaan salat zuhur setelah salat  jumat sudah menjadi 

kebiasaan bagi kami di Lingkungan Kasuarrang yang sudah  turun-

temurun, dan beberapa orang di kampung ini merupakan pengikut 

Tarekat Khalwatiyah Samman”6 

Dari pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa salat zuhur 

setelah salat  jumat memang sudah merupakan kebiasaan dan tradisi yang 

sudah sejak lama dipraktikkan oleh masyarakat di Lingkungan Kasuarrang 

dan masih berlanjut hingga sekarang. Mereka yang melaksanakan salat 

zuhur setelah salat  jumat merupakan pengikut Tarekat Khalwatiyah 

Samman. 

Mereka mengamalkan salat zuhur setelah melaksanakan salat  

jumat karena taklid dengan ajaran Tarekat Khalwatiyah  Samman bahwa 

salat zuhur tidak tergantikan dengan adanya salat jumat. 

Menurut kami, salat zuhur setelah salat  jumat wajib dilaksanakan karena 
salat zuhur merupakan salat  yang berdiri-sendiri, begitupun salat jumat 
yang memiliki syarat tersendiri yang membedakannya dengan salat zuhur, 
sehingga keduanya wajib dilaksanakan pada hari jumat.7 

Dari pernyataan di atas, dapat dipahami bahwa menurut paham 

Tarekat Khalwatiyah Samman bahwa salat zuhur pada hari jumat wajib 

dilaksanakan walaupun telah melaksanakan salat  jumat karena keduanya 

merupakan salat fardu yang berdiri-sendiri.   

Selain itu, ada juga tokoh masyarakat yang beralasan dengan 

mengatakan bahwa: 

Menurut saya, pelaksanaan salat zuhur setelah salat  jumat di masjid ini 
sudah diamalkan sejak lama, sejak masjid ini berdiri. Saya dan beberapa 

                                                           

6Basri daeng Baso (65 tahun), Jemaah Masjid Nurul Ittihad Hajjah Asseng Taba 
Maros, Wawancara, Maros, 7 Juli 2023.  

7 Jafar, Juma’, Bustami dkk, (57 tahun, 60 tahun, 56 tahun) Jemaah Masjid AsSyabab 
arRahman Maros, Wawancara, Maros, 14 Juli 2023.  
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masyarakat di kampung ini merupakan pengikut Tarekat Khalwatiyah 
Samman.8 

Dari pernyataan di atas dapat dipahami bahwa salat zuhur setelah 

salat  jumat bagi pengikut tarekat Khalwatiyah Samman merupakan 

tradisi yang sudah turun temurun dilaksanakan oleh mereka yang berada 

di sekitar masjid Balang-Balang Lingkungan Kasuarrang.  

Setelah melakukan wawancara dengan beberapa Tokoh 

masyarakat di Lingkungan Kasuarrang, dapat disimpulkan bahwa 

pelaksanaan salat zuhur setelah salat jumat sudah berlangsung sejak 

dahulu, dan adapun  alasan mereka melaksanakan salat zuhur setelah 

melaksanakan salat jumat ialah karena mereka mengikuti ajaran atau 

paham Tarekat Khalwatiyah Samman yang memiliki pemahaman bahwa 

salat zuhur dan salat jumat merupakan perintah Allah swt. yang kewajiban 

pelaksanaannya berdiri sendiri, dan keduanya wajib dilaksanakan. Hal ini 

berarti bahwa salat zuhur tidak tergantikan oleh salat jumat pada hari 

jumat.  

Dari beberapa alasan di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa 

para jemaah tersebut merupakan para pengikut  yang hanya ikut-ikutan 

(taqlīd) dengan para pendahulu mereka. Mereka dalam hal ini sama sekali 

tidak menyebutkan dan menjelaskan dalil yang menjadi landasan mereka 

dalam melaksanakan salat zuhur setelah salat jumat. 

Berikut hasil wawancara peneliti dengan tokoh agama setempat 

terkait hal ini: 

1. Wawancara dengan Tokoh Agama: 

a. Syamsul Khaliq mengatakan bahwa ada beberapa alasan yang 

dikemukakan oleh orang yang melaksanakan salat zuhur setelah 

salat jumat, di antaranya: 

1) salat zuhur itu salat yang berdiri sendiri (mustaqillah) bukan 

pengganti salat zuhur. 

                                                           

8Bukhari Assagaf (43 tahun), Jemaah Masjid Balang-Balang Maros, Wawancara, 
Maros, 21 Juli 2023.  
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2) Rasulullah saw. lebih dulu menerima kewajiban salat lima waktu 

tanpa ada salat jumat. 

3) Sebagai bentuk kehati-hatian jika ada syarat dan rukun salat jumat 

yang tertinggal. 

4) Ada yang berpatokan dengan jumlah jemaah yang harus 40 orang 

menetap di kampung itu (mustauṭin), dan ada juga yang mengatakan 

bahwa yang 40 itu sah untuk saling mengimami. 

5) Sebenarnya hal ini adalah anjuran yang bersifat internal di kalangan 

Tarekat Khalwatiyah Samman. Namun, mereka tidak menyampaikan 

dalilnya secara qaṭ’i mengenai perintah salat zuhur setelah salat 

jumat.9   

b. Irsan daeng Mangngerang mengatakan bahwa:  

1) Salat zuhur tidak pernah digantikan dengan salat jumat, seperti 

halnya musafir yang tetap salat zuhur. 

2) Posisi salat  jumat tidak menghapus kewajiban salat zuhur karena 

dalam sejarah, salat lima waktu lebih dulu diperintahkan dari pada 

salat jumat. 

3) Hal tersebut merupakan bentuk kehati-hatian bagi orang-orang yang 

berada di luar masjid yang tidak dapat rukun khotbah sehingga dapat 

tertutupi dengan salat zuhur. 

4) Dia juga mengatakan: “bagi saya pribadi, saya salat zuhur jika ada 

yang kurang dari rukun salat dan khotbah jumat.10   

Dari pernyataan di atas, maka dapat dipahami bahwa salat 

zuhur setelah salat jumat itu merupakan anjuran dalam bentuk 

kehati-hatian karena dikhawatirkan ada yang kurang dari rukun dan 

syarat dalam pelaksanaan salat  jumat dan khotbah jumat. 

                                                           

9Syamsul Khaliq (60 tahun),  Ketua MUI Kabupaten Maros, Wawancara, Maros,  28 
Juni 2023.  

10Irsan daeng Mangngerang (51 tahun), Tokoh Agama Kabupaten Maros, 
Wawancara, Maros, 2 Juli 2023.   
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Sebagaimana yang disyaratkan oleh Imam Syāfi’ī tentang 

pelaksanaan salat  jumat yaitu:11 

a) Pelaksanaan salat  jumat harus dilaksanakan di masjid jāmi’ yang 

bisa menampung seluruh jemaah di satu kampung, terkecuali jika 

masjid tersebut tidak bisa menampung keseluruhan jemaah maka 

boleh salat jumat di masjid lain di kampung yang sama. 

b) Jumlah jemaah harus mencapai 40 orang dewasa dan bermukim di 

tempat tersebut. 

Imam Syāfi’ī berpendapat bahwa ketika terdapat suatu wilayah 

yang luas dan banyak penduduknya, lalu didirikan banyak masjid, maka 

salat  jumat harus dilakukan di  masjid jāmi’.12 

 

D. Pandangan Ulama Tarekat Khalwatiyah Terkait Salat Zuhur Setelah 

Salat Jumat.  

Salah seorang ulama yang mengikut (ittibā’) paham Tarekat 

Khalawatiyah Samman adalah Muhammad Ruslan yang berpendapat 

bahwa salat zuhur dan salat jumat adalah salat yang berdiri sendiri 

(mustaqillah). Salat jumat bukan pengganti salat zuhur, maka salat zuhur 

tetap wajib dilaksanakan.13 

Dari pernyataan di atas, dapat dipahami bahwa salat zuhur tidak 

gugur kewajibannya setelah melaksanakan salat  jumat karena masing-

masing kewajiban pelaksanaannya berdiri sendiri. Hal ini  berdasarkan 

pemahamannya dalam QS al-Nisā’/ 4: 103. 

لََةَ كَانَتْ عَلىَ الْمُؤْمِنِيْنَ كِتاَباً مَوْقوُْتاً  (103)  إِنَّ الصَّ

 
                                                           

11Ahmad Sarwat, Hukum-Hukum terkait Ibadah Salat Jumat (Jakarta: Rumah Fiqh 
Publishing, 2018), h. 25.  

12Abū ‘Abdillāh Muḥammad bin Idrīs al-Syāfi’ī, Kitāb al-Umm, terj. Misbah, Ringkasan 
Kitab al-Umm  (Jakarta: Pustaka Azzam, 2017), h. 266.  

13Muhammad Ruslan (73 tahun), Khalifah Tarekat Khalwatiyah Samman, 
Wawancara, Makassar, 13 Juli 2023. 
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Terjemahannya:  
Sesungguhnya Salat itu telah ditentukan waktunya bagi orang-orang 
mukmin.14 
 
Ada beberapa penafsiran dari ayat di atas, di antaranya: 

1) Dalam kitab Tafsīr al-Qurṭubī 

Disebutkan bahwa penafsiran dari ayat di atas ialah bahwa 

salat fardu telah ditentukan waktunya. Zaid bin Aslām berkata: kata 

“mauqūtan” bermakna waktu yang jelas, maksudnya yaitu kalian 

melakukannya pada waktu yang jelas. Menurut ahli bahasa, maknanya 

adalah kewajiban yang waktunya telah jelas (ditentukan).  Kata 

tersebut merupakan sifat (na’tun) dari kata “kitāban”  yang 

merupakan bentuk maṣdar mużakkar.  Oleh karena itu, kata 

selanjutnya berbentuk mużakkar pula yaitu “mauqūtan.”15 

2) Dalam kitab Tafsīr al-Ṭabarī 

Imam Abu Ja’far al-Ṭabarī menjelaskan bahwa para ahli tafsir 

berbeda pendapat dalam menakwilkan ayat tersebut. Sebagian 

berpendapat bahwa maksudnya adalah ”sesungguhnya salat adalah 

kewajiban yang telah ditentukan waktunya atas orang-orang 

mukmin”. Namun, ada yang berpendapat bahwa maksudnya adalah: 

sesungguhnya salat adalah kewajiban yang ditetapkan  waktunya 

secara jelas mengenai pelaksanaannya di dalam sumbernya (al-Qur’an 

dan Hadis). 

Abū Ja’far berkata: pendapat ini saling berdekatan dari sisi 

makna, karena apa yang telah difardukan berarti wajib, dan apa yang 

diwajibkan pelaksanaannya dari waktu ke waktu berarti telah di  

tentukan secara bertahap. Hanya saja mereka yang menakwilkan 

bahwa “salat adalah kewajiban yang waktu pelaksanaannya memiliki 

                                                           

14Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya (Surabaya: Surya Cipta Aksara, 
1992), h. 516.   

15Abū ‘Abdullāh bin Muḥammad bin Aḥmad bin Abī Bakr al-Qurțubī, Jāmi’ al-Aḥkām 
al-Qur’ān wa al-Mubayyin limā Taḍammanahu min al-Sunnah wa Āyi al-Furqān (Cet. I; Beirut: 
Muassasah al-Risālah, 1427 H/ 2006 M), h. 111. 
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tahapan dari waktu ke waktu” bersandar pada lafaz al-Mauqūt yang 

diambil dari bentuk Maf’ūl dari ungkapan yang biasa diucapkan, “Allah 

telah menentukan waktu kewajibannya atas kamu, dan Dia yang 

menentukannya. Apabila kamu melalaikannya maka Dia menentukan 

waktu lain untuk melaksanakannya.16  

3) Dalam Kitab Tafsīr Ibn Kaṡīr 

Salat adalah suatu kewajiban  bagi kaum muslim yang telah 

ditentukan waktunya. Ibn ‘Abbās berpendapat bahwa makna 

“Mauqūtan” adalah mafrūḍā (diwajibkan). Sungguh, salat memiliki 

waktu tertentu sebagaimana haji. Zaid bin Aslām juga berpendapat 

bahwa makna lafal وْقوُتاً مًا  adalah  مَّ  Yakni .(berangsur-angsur)  مُنَجَّ

setiap kali waktu salat telah lewat, maka datanglah waktu salat 

berikutnya.17 

4) Dalam Kitab Tafsīr al-Wajīz 

Menurut Wahbah Al-Zuhailī di dalam Tafsīr  al-Wajīz bahwa 

yang dimaksud ialah salat itu difardukan atas orang-orang beriman 

pada waktu-waktu yang dibatasi dan telah ditentukan. Masing-

masing dari waktu tersebut ada permulaan dan ada batas akhirnya, 

tidak diperbolehkan untuk mendahulukan dari waktunya atau 

menunda dari waktunya.”18  

Menurut Muhammad Ruslan bahwa ada dua hal yang menjadi 

alasan dilaksanakannya salat zuhur setelah salat jumat, yaitu:19 

1. Berdasarkan Aspek Historis 

                                                           

16Abū Ja’far Muḥammad bin Jarīr al-Ṭabarī, Tafsīr al-Ṭabarī  Jāmi’ al-Bayān ‘an 
Ta’wīlī Āya al-Qur’ān,  Juz VII (t.t.: al-Hajr, 2003),  h. 449.   

17Ismā’īl bin ‘Umar ibn Kaṡīr, Tafsīr al-Qur’ān al-‘Aẓīm, Juz II  (Riyāḍ: Dār Ṭayyibah, 
1418 H/1997 M), h. 403. 

18Wahbah al-Zuḥailī, Tafsīr al-Wajīz (Cet. 1; Damaskus: Dār al-Fikri, 1415 H/1994 
M), h. 96.  

19Muhammad Ruslan (73 tahun), Khalifah Tarekat Khalwatiyah Samman, 
Wawancara, Makassar, 13 Juli 2023.   
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Perintah salat zuhur tidak bersamaan datangnya dengan perintah 

salat jumat atau perintah salat jumat tidak bersamaan datangnya dengan 

perintah salat zuhur. Yang pertama datang adalah salat zuhur lebih dahulu 

dari perintah salat jumat. Tidak ada indikasi dalil yang membatalkan salat 

zuhur dengan datangnya perintah salat jumat, tetapi ini adalah dua 

perintah.  Perintah melaksanakan salat zuhur lalu (beberapa tahun 

kemudian) datang perintah untuk melaksanakan salat jumat. Tidak ada 

indikasi disitu untuk meninggalkan salat zuhur dengan datangnya salat 

jumat. Bahkan beberapa ahli tafsir menjelaskan bahwa tidak ada satupun 

ibadah yang bisa menggantikan amalan ibadah yang lain, termasuk juga 

salat zuhur ini. 

2. Berdasarkan Pendapat Imam Mazhab 

Dalam kitab “al-Fiqh ‘alā al-Mażāhib al-Arba’ah”  dikatakan bahwa: 

مِلٍ مُسْتكَْ  لِشُرُوْطِهَا ، وَ  لَيْسَتْ  بدَْلاً  عَنِ  الظُّهْرِ  .20   وَهِيَ  فرَْضُ  عَيْنٍ  عَلَى كُلِّ  مُكَلِّفٍ   قَادِرٍ  

Artinya:  
Salat jumat itu fardu ‘ain bagi setiap mukallaf yang mampu memenuhi 
syarat-syaratnya, dan Bukanlah salat jumat pengganti dari salat zuhur. 
 

Dari pernyataan di atas, jelaslah bahwa salat zuhur tetap eksis 

karena tidak diganti oleh salat jumat. Bahkan dalam Syarḥ al-Nawawī 

dikatakan bahwa mustaqillah (berdiri sendiri), jadi tidak bisa dikatakan 

itu menggantikan ini atau ini menggantikan itu.  Dalam kitab Tanwīr al-

Qulūb dijelaskan tentang perdebatan ulama al-Azhār yang mengecam salat 

zuhur setelah salat jumat. Akhirnya ulama tersebut mengatakan: 

 أنََا المُخْطِئُ يَا معْشَرَ الشّافعِِيَّةِ فَدوُْمُوْأ عَلىَ مَا أنَْتمُْ عَليَْهِ.  

Artinya:  
Saya yang keliru, teruskanlah yang selama ini kalian lakukan wahai 
pengikut Syafi’i!.21 
 

                                                           

20‘Abd. Al-Raḥmān al-Jazīrī, al-Fiqh ‘alā al-Mażāhib al-Arba’ah, terj. Chatibul Umam 
dan Abu Hurairah, Fikih Empat Mazhab (Cet. II; Jakarta: Darul Ulum Press, 1994), h. 322. 

21M. Ruslan, Meluruskan Pemahaman Makna Tarekat, h. 112.    
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Kalau seandainya dikatakan bahwa tidak ada salat zuhur di hari 

jumat, lalu orang yang berpendapat ini musafir, apakah mereka juga 

meninggalkan salat zuhur?. Oleh karena itu, kami di Tarekat Khalwatiyah 

Samman melaksanakan terus salat zuhur setelah salat jumat karena tidak 

ada alasan meninggalkannya. 

Dalam kitab “Fiqh al-Sunnah” karya Sayyid Sābiq dikatakan bahwa 

Nabi saw. pernah melaksanakan salat zuhur pada hari jumat di Arafah. Ini 

artinya bahwa tidak hilang salat zuhur pada hari jumat.   

ةِ الْوَداَعِ بِعرََفَةَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَصَلَّي الظُّهْرَ وَالعَصْ  رَ جَمْعَ تقَْدِيْمٍ وَكَانَ فِيْ حِجَّ

 2122وَلَمْ يصَُلِّ جُمُعتَهَُ, وَكَذاَلِكَ فعََلَ الْخُلَفَاءُ وَغَيْرُهُمْ.

 Artinya:  
Adapun pada haji wadā’ di Arafah pada hari jumat Rasulullah saw. salat 
zuhur dan asar dengan jam’u al-taqdīm dan tidak salat jumat. Demikian 
pula yang dilakukan Para Khalifah dan selainnya. 

 
Hadis yang menerangkan bahwa wukuf di Arafah ketika haji Wadā’ 

pada tahun ke-10 H bertepatan dengan hari jumat, yaitu:  

بَّاحِ سَمِعَ جَعْفَرَ بْنَ عَوْنٍ حَدَّثنََا أبَوُ الْعمَُيْسِ  أخَْبَرَنَا قيَْسُ  حَدَّثنََا الْحَسَنُ بْنُ الصَّ

بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أنََّ رَجُلًا مِنْ الْيَهُودِ قَالَ 

لَهُ يَا أمَِيرَ الْمُؤْمِنِينَ آيَة  فيِ كِتاَبكُِمْ تقَْرَءُونهََا لوَْ عَلَيْنَا مَعْشَرَ الْيَهُودِ نَزَلَتْ 

كَ الْيوَْمَ عِيداً قَالَ أيَُّ آيَةٍ قَالَ الْيوَْمَ أكَْمَلْتُ لكَُمْ دِينَكُمْ وَأتَمَْمْتُ عَليَْكُمْ لَاتَّخَذْنَا ذلَِ 

سْلَامَ دِيناً قَالَ عُمَرُ قَدْ عَرَفْنَا ذلَِكَ الْيوَْمَ وَالْمَكَانَ الَّذِي  نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لكَُمْ الِْْ

ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ قَائِم  بِعَرَفَةَ يَوْمَ جُمُعَة )رَوَاهُ نزََلَتْ فيِهِ عَلىَ النَّبِيِّ صَلَّ  ى اللََّّ

 ٍ)  23.الْبخَُارِيُّ

 

                                                           

22Sayyid Sābiq, Fiqh al-Sunnah (Cet. I; Beirut-Lubnān: Dār al-Fikr, 1992), h. 256.  

23Muḥammad bin Ismā’īl al-Bukhārī, Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Juz II (Cet. I; t.t: Dār al-Kutub 
al-‘Ilmiyyah, t.th), h. 25. 



72 
 

 
 

Artinya:  
Telah menceritakan kepada kami Hasan bin al-Ṣabbāh, ia mendengar Ja’far 
bin ‘Aun, telah menceritakan kepada kami Abu al-‘Umais, telah 
megabarkan kepada kami Qais bin Muslim dari Ṭāriq bin Syihāb dari 
‘Umar bin Khattāb ra., bahwasanya seorang laki-laki Yahudi berkata 
kepadanya Wahai Amīr al-Mu’minīn: ada satu ayat dalam kitab suci kalian 
yang kalian baca, jika ayat tersebut turun kepada kami orang Yahudi, akan 
kami jadikan hari turunnya sebagai hari raya. ‘Umar bertanya: ayat apa 
itu? Yahudi tersebut menjawab: “hari ini telah kusempurnakan Agamamu 
untuk kalian dan telah Ku sempurnakan nikmat-Ku dan telah Ku ridhai 
Islam sebagai agama untuk kalian.” (QS al-Māidah/ 5: 3), Umar berkata: 
kami tahu hari dan tempat turunnya ayat tersebut kepada Nabi saw. yaitu 
saat beliau berada di Arafah pada hari jumat. (HR Bukhārī) 

 
 Hadis di atas menjelaskan bahwa hari Arafah ketika haji Wadā’ 

pada tahun 10 H jatuh pada hari jumat.24 Nabi saw. dan para sahabat tidak 

salat jumat melainkan melaksanakan salat zuhur yang dijamak dengan 

salat asar.  

 

E. Takhrīj al-Ḥadīṡ tentang Salat Zuhur Nabi saw. di Arafah pada Hari 

Jumat. 

Hadis yang dijadikan dalil oleh Tarekat Khalwatiyah Samman 

tentang adanya salat zuhur pada hari jumat yaitu HR Muslim. 

حَدَّثنََا أبَوُ بكَْرِ بْنِ أبَِي شَيْبَةَ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، جَمِيعاً عَنْ حَاتِمٍ، قَالَ أبَوُ 

، عَنْ جَعْفرَِ بْنِ مُحَمَّ  دٍ، عَنْ أبَِيهِ، قَالَ دخََلْنَا بكَْرٍ حَدَّثنََا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْمَدنَِيُّ

دُ بْنُ  ِ فَسَألََ عَنِ الْقوَْمِ، حَتَّى انْتهََى إِليََّ فَقلُْتُ أنََا مُحَمَّ عَلىَ جَابرِِ بْنِ عَبْدِ اللَّّٰ

ِ بْنِ حُسَيْنٍ  ا شِئْتَ  ...عَلِي   فَسَألَْتهُُ وقلُْتُ   . فَقَالَ مَرْحَباً بِكَ يَا ابْنَ أخَِي سَلْ عَمَّ

ِ صلى الله عليه وسلم  ةِ رَسُولِ اللَّّٰ فَقَالَ بيَِدِهِ فعََقَدَ تِسْعاً فَقَالَ   . أخَْبِرْنيِ عَنْ حَجَّ

ِ صلى الله عليه وسلم مَكَثَ تِسْعَ سِنِينَ لَمْ يَحُجَّ ثمَُّ أذََّنَ فِي النَّاسِ  إِنَّ رَسُولَ اللَّّٰ

ِ صلى الله  عليه وسلم حَاجٌّ فَقَدِمَ الْمَدِينَةَ بَشَرٌ كَثِيرٌ فيِ الْعَاشِرَةِ أنََّ رَسُولَ اللَّّٰ

                                                           

24Syamsul Anwar, Interkoneksi Studi Hadis dan Astronomi (t.p, 2011), h. 152. 
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ِ صلى الله عليه وسلم وَيَعْمَلَ مِثلَْ عَمَلِهِ فَخَرَجْنَا  كُلُّهُمْ يَلْتمَِسُ أنَْ يَأتْمََّ برَِسُولِ اللَّّٰ

  .   " وَأحَْرِمِي  اغْتسَِلِي وَاسْتثَفِْرِي بِثوَْبٍ   " مَعَهُ حَتَّى أتَيَْنَا ذاَ الْحُليَْفَةِ... قَالَ 

ِ صلى الله عليه وسلم فيِ الْمَسْجِدِ ... ثمَُّ أذََّنَ ثمَُّ أقََامَ فَصَلَّى  فَصَلَّى رَسُولُ اللَّّٰ

ِ صلى  الظُّهْرَ ثمَُّ أقََامَ فَصَلَّى الْعصَْرَ وَلَمْ يصَُل ِ بَيْنَهُمَا شَيْئاً ثمَُّ رَكِبَ رَسُولُ اللَّّٰ

أتَىَ الْمَوْقِفَ... . )رَوَاهُ مُسْلِمُ(الله عليه وسلم حَتَّى 
25

 

Artinya:  
Abū Bakr bin Abī Syaibah dan Ishāq bin Ibrāhīm telah menceritakan 
kepada kami. Keduanya dari Ḥātim. Abū Bakr berkata: Ḥātim bin Ismā'īl 
al-Madanī menceritakan kepada kami, dari Ja'far bin Muḥammad, dari 
ayahnya, dia berkata: Kami menemui Jābir bin 'Abdillāh, dia menanyai 
kami satu persatu, sampai giliranku, maka aku jawab: Saya Muḥammad 
bin 'Ali bin Husain. Dia berkata: Selamat datang wahai anak saudaraku, 
tanyakan apa yang engkau inginkan. Aku pun bertanya kepadanya ... 
Kabarkan kepadaku tentang haji Rasulullah saw. Dia mengisyaratkan 
dengan tangannya, menandakan angka sembilan. Dia berkata: 
Sesungguhnya Rasulullah saw. selama sembilan tahun belum menunaikan 
haji. Kemudian pada tahun ke-10 Hijrah, beliau mengumumkan kepada 
kaum muslimin bahwa beliau akan berhaji. Manusia berbondong-bondong 
tiba di Madinah. Semuanya berupaya untuk mengikuti Rasulullah saw. dan 
melakukan seperti amalan beliau. Kami pun keluar bersama beliau hingga 
tiba di Żul Ḥulaifah ... Beliau bersabda, “Mandilah, tutuplah dengan kain, 
dan berihramlah!” Rasulullah saw. salat di masjid, ... Kemudian 
dikumandangkan azan dan ikamah, lalu beliau salat zuhur. Kemudian 
ikamah, lalu salat asar. Beliau tidak salat apapun di antara kedua salat 
tersebut. Kemudian Rasulullah saw. menaiki tunggangan sampai tiba di 
tempat wukuf... . (HR Muslim) 

Hadis di atas ditemukan pada Kitab “al-Ḥajj” di bab tentang Ḥijjah 

al-Nabī saw. nomor hadis 1218 halaman 169.  

Setelah peneliti melakukan penelurusan terhadap beberapa hadis 

terkait salat zuhur Nabi saw. di Arafah pada hari jumat dalam berbagai 

kitab sumber berdasarkan petunjuk awal melalui kitab “Mu’jam al-

Mufahras li alfāẓ al-Ḥadīṡ al-Nabawī” karya A.J. Wensinck melalui kata 

-maktabah Syamilah dan website islamweb (mausū’ah al ,”فَصَلَّى الظُّهْرَ “

                                                           

25Muslim bin al-Ḥajjāj al-Qusyairī, Ṣaḥīḥ Muslim, Juz 2 (Riyāḍ: Dār al-Tarbiyyah, 
2006), h.169.  
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ḥadīṭ), maka selain jalur dari imam Muslim, peneliti juga menemukan  

bahwa hadis di atas juga berada pada tiga jalur yaitu pada jalur Abū Dāud, 

al-Nasā’ī, dan jalur Ibn Mājah. 

Adapun hadis pada jalur Abū Dāud yaitu: 

ارٍ وَسُليَْمَانُ  دٍ النُّفيَْلِيُّ وَعُثمَْانُ بْنُ أبَِي شَيْبَةَ وَهِشَامُ بْنُ عَمَّ ِ بْنُ مُحَمَّ  حَدَّثنََا عَبْدُ اللََّّ

مَشْقِيَّانِ وَرُبَّمَا زَادَ بَعْضُهُمْ عَلىَ بَعْضٍ الْكَلِمَةَ وَالشَّيْءَ قَالوُا بْنُ عَبْ  حْمَنِ الدِّ دِ الرَّ

دٍ عَنْ أبَيِهِ قَالَ دخََلْنَا عَلىَ جَابِرِ بْنِ  حَدَّثنََا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثنََا جَعْفرَُ بْنُ مُحَمَّ

ا انْتهََ  ِ فَلمََّ دُ بْنُ عَلِيِّ عَبْدِ اللََّّ يْنَا إِليَْهِ سَألََ عَنْ الْقوَْمِ حَتَّى انْتهََى إِلَيَّ فَقلُْتُ أنََا مُحَمَّ

ا شِئْتَ فَسَألَْتهُُ   ...بْنِ حُسَيْنٍ  فَقلُْتُ  ...فَقَالَ مَرْحَباً بِكَ وَأهَْلًا يَا ابْنَ أخَِي سَلْ عَمَّ

ِ صَلَّ  ةِ رَسُولِ اللََّّ ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ بيَِدِهِ فعََقَدَ تِسْعاً ثمَُّ قَالَ أخَْبِرْنيِ عَنْ حَجَّ ى اللََّّ

نَ فيِ النَّاسِ  ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ مَكَثَ تِسْعَ سِنِينَ لَمْ يَحُجَّ ثمَُّ أذُِّ ِ صَلَّى اللََّّ إِنَّ رَسُولَ اللََّّ

ُ عَليَْهِ  ِ صَلَّى اللََّّ وَسَلَّمَ حَاجٌّ فَقَدِمَ الْمَدِينَةَ بَشَر  كَثِير   فيِ الْعَاشِرَةِ أنََّ رَسُولَ اللََّّ

ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ وَيَعْمَلَ بِمِثلِْ عَمَلِهِ فخََرَجَ  ِ صَلَّى اللََّّ  كُلُّهُمْ يَلْتمَِسُ أنَْ يَأتْمََّ بِرَسُولِ اللََّّ

ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ وَخَرَجْنَا مَعَهُ حَتَّ  ِ صَلَّى اللََّّ فَقَالَ  ...ى أتَيَْنَا ذاَ الْحُليَْفَةِ رَسُولُ اللََّّ

ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ فيِ  ِ صَلَّى اللََّّ اغْتسَِلِي وَاسْتذَْفرِِي بِثوَْبٍ وَأحَْرِمِي فَصَلَّى رَسُولُ اللََّّ

لَمْ يصَُلِّ ثمَُّ أذََّنَ بِلَال  ثمَُّ أقََامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ ثمَُّ أقََامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ وَ ... الْمَسْجِدِ 

)رَوَاهُ أبوُْ داَوُدَ(. ...بَيْنَهُمَا شَيْئاً ثمَُّ رَكِبَ الْقَصْوَاءَ حَتَّى أتَىَ الْمَوْقِفَ 
26

27 

Hadis di atas ditemukan pada Kitab “al-Ḥajj” di bab tentang Ṣifah 

Ḥijjah al-Nabī saw. nomor hadis 1905 halaman 330. 

Adapun hadis pada jalur al-Nasā’ī, yaitu:  

أخَْبَرَنيِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَارُونَ قَالَ حَدَّثنََا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَعِيلَ قَالَ حَدَّثنََا جَعْفَرُ بْنُ 

ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ  ِ صَلَّى اللََّّ ِ قَالَ سَارَ رَسُولُ اللََّّ دٍ  عَنْ أبَِيهِ أنََّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللََّّ مُحَمَّ

أتَىَ عَرَفَةَ فَوَجَدَ الْقبَُّةَ قَدْ ضُرِبَتْ لَهُ بِنَمِرَةَ فنَزََلَ بهَِا حَتَّى إِذاَ زَاغَتْ  حَتَّى

                                                           
26Abū Dāud Sulaimān bin Asy’aṡ al-Azadī al-Sijistānī, Sunan Abī Dāud (Cet. 1; Riyāḍ: 

Maktabah al-Ma’ārif,  1415 H), h. 180.   
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الشَّمْسُ أمََرَ بِالْقَصْوَاءِ فرَُحِلَتْ لَهُ حَتَّى إِذاَ انْتهََى إِلىَ بطَْنِ الْوَادِي خَطَبَ النَّاسَ 

ثمَُّ أقََامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ وَلَمْ يصَُلِّ بَيْنَهُمَا  الظُّهْرَ ثمَُّ أذََّنَ بِلَال  ثمَُّ أقََامَ فَصَلَّى 

شَيْئاً.)رَوَاهُ النَّسَائيِّ(
28  

Hadis di atas ditemukan pada Kitab “al-Mawāqīt” di bab tentang al-

Jam’u Baina al-Ẓuhr wa al-‘Aṣr bi ‘Arafah. nomor hadis 604 halaman 88.  

Adapun hadis pada jalur Ibn Mājah, yaitu: 

دٍ عَنْ أبَيِهِ  ارٍ حَدَّثنََا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثنََا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّ حَدَّثنََا هِشَامُ بْنُ عَمَّ

ا انْتهََيْنَا إِليَْهِ سَألََ عَنْ الْقوَْمِ حَتَّى ا ِ فَلمََّ نْتهََى إِليََّ قَالَ دخََلْنَا عَلَى جَابرِِ بْنِ عَبْدِ اللََّّ

ا شِئْتَ فَسَألَْتهُُ ...  دُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ... فَقَالَ مَرْحَبًا بِكَ سَلْ عَمَّ فَقلُْتُ أنََا مُحَمَّ

ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ بيَِدِهِ فعََقَدَ تِسْعاً  ِ صَلَّى اللََّّ ةِ رَسُولِ اللََّّ فَقلُْتُ أخَْبرِْنَا عَنْ حَجَّ

ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ مَكَثَ تِسْعَ سِنِينَ لَمْ يَحُجَّ فَأذََّنَ فيِ وَقَ  ِ صَلَّى اللََّّ الَ إِنَّ رَسُولَ اللََّّ

ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ حَاجٌّ فَقَدِمَ الْمَدِينَةَ بَشَر   ِ صَلَّى اللََّّ النَّاسِ فيِ الْعَاشِرَةِ أنََّ رَسُولَ اللََّّ

ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ وَيَعْمَلَ بِمِثلِْ عَمَلِهِ كَثِير  كُلُّهُمْ يَلْتمَِسُ  ِ صَلَّى اللََّّ أنَْ يَأتْمََّ برَِسُولِ اللََّّ

فخََرَجَ وَخَرَجْنَا مَعَهُ فَأتَيَْنَا ذاَ الْحُليَْفَةِ ... قَالَ اغْتسَِلِي وَاسْتثَْفِرِي بِثوَْبٍ وَأحَْرِمِي 

ُ عَليَْ  ِ صَلَّى اللََّّ هِ وَسَلَّمَ فيِ الْمَسْجِدِ ... ثمَُّ أذََّنَ بِلَال  ثمَُّ أقََامَ فَصَلَّى رَسُولُ اللََّّ

 ِ فَصَلَّى الظُّهْرَ ثمَُّ أقََامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ وَلَمْ يصَُلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئاً ثمَُّ رَكِبَ رَسُولُ اللََّّ

ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أتَىَ الْمَوْقِفَ... .)رَوَاهُ   4729ابْنُ مَاجَه( صَلَّى اللََّّ

Hadis di atas ditemukan pada Kitab “al-Manāsik” di bab tentang 

Ḥijjah Rasūlillāh saw. nomor hadis 3074 halaman 513.  

 

 

 

                                                           
28Aḥmad ibn Syu’aib ibn ‘Alī ibn Sīnān Abū ‘Abd al-Rahmān al-Nasā’ī, Sunan al-Nasā’ 

(Riyāḍ: Dār al-Salām, t.th), h. 245.   

29Abū ‘Abdullāh Muhammad ibn Yazīd al-Qazwīnī ibn Mājah, Sunan Ibn Mājah 
(Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2009), h. 405. 
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F. Kritik Matan (Naqd al-Matan) dan Kritik Sanad Matan (Naqd al-

Sanad) 

1. Kritik Matan (Naqd al-Matan) 

Kritik matan adalah penelitian terhadap matan hadis atau isi hadis 

tersebut. Kritik matan hadis merupakan salah satu hal yang sangat penting 

dalam studi Hadis sebagai upaya untuk mengetahui dan mendeteksi 

kualitas hadis dari segi lafal dan makna yang terkandung dalam hadis itu, 

sesudah dilakukan kritik terhadap sanadnya.30  

Menurut M. Syuhudi Ismail bahwa ada dua macam yang harus ada 

dalam menentukan kesahihan matan hadis, yaitu terhindar dari syaż 

(kejanggalan) dan terhindar dari ‘illat.31 Tolak ukur penelitian pada matan 

yang dikemukakan oleh Ulama tidak seragam menurut al-Khātib al 

Bagdadī (w.463 H/1072 M) bahwa suatu matan hadis barulah dinyatakan 

maqbūl atau berkualitas sahih apabila terpenuhi syarat-syarat berikut: 

a. Tidak bertentangan dengan akal yang sehat 

b. Tidak bertentangan dengan al-Qur’an. 

c. Tidak bertentangan dengan hadis yang lebih sahih. 

d. Tidak bertentangan dengan sejarah. 

Adapun syarat-syarat matan hadis yang berkualitas sahih ditinjau 

dari kaidah minor yakni syużūż. Suatu hadis dapat dikatakan sahih apabila 

mengandung atau selamat dari beberapa hal, sebagai berikut: 

1. Tidak bertentangan dengan akal sehat 

Hadis yang menginformasikan ibadah haji Rasulullah saw. pada 

tahun ke-10 H tidak bertentangan dengan logika atau akal sehat, karena 

isinya memberikan informasi tentang  pelaksanaan ibadah haji 

Rasulullah saw. dan juga salat zuhur Nabi saw. yang di jamak dengan 

salat asar di Arafah yang bertepatan dengan hari jumat. 

                                                           

30Ambo Asse, Ilmu Hadis Pengantar Memahami Hadis Nabi saw. (Cet.1; Makassar: 
Alauddin Press, 2010), h. 208-209. 

31M. Syuhudi Ismail, Metodologi Penelitian Hadis Nabi (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 
2007), h. 61.  
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2. Tidak bertentangan dengan al-Qur’an  

Hadis yang menginformasikan ibadah haji Rasulullah saw. pada 

tahun ke-10 H tidak bertentangan dengan al-Qur’an, berdasarkan firman 

Allah swt. dalam  QS al-Ḥajj/ 22: 27. 

نْ فيِ النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأتوُْكَ رِجَالًا وَعَلىَ كُلِّ ضَامِرٍ يَأتْيِْنَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيْقٍ    وَأذَِّ

(27) 

Terjemahannya:  
Berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka 
akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta yang 
kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh.32 

 
Di dalam hadis tersebut juga di informasikn tentang  salat zuhur 

Nabi saw. yang dijamak dengan Asar di Arafah yang bertepatan pada hari 

jumat. Hal ini juga tidak bertentang dengan al-Qur’an, berdasarkan 

firman Allah swt. dalam  QS al-Nisā’/ 4:  101. 

 (101وإذاَ ضَرَبْتمُْ فيِْ الأرَْضِ فَليَْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاح  أنَْ تقَْصُرُوْا مِنَ الصَّلاةَِ ...) 

Terjemahannya:  
Apabila kamu bepergian di bumi, maka tidak dosa bagimu untuk 
mengqasar salat.33 
 

3. Tidak bertentangan dengan hadis yang lebih sahih. 

Adapun hadis lain yang bisa dijadikan penguat hadis yang sedang 

diteliti dan hadis tersebut membuktikan bahwa hadis yang diteliti tidak 

menyalahi hadis sahih yang lainnya sebagai syarat kesahihan matan 

hadis, yaitu: 

Hadis yang berkaitan tentang keutamaan Ibadah haji, sebagai berikut: 

َ عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنِ عَبْدِ اللهِ حَدَّثنََا إبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ الزُهْرِي عَنْ سَعِيْدٍ  حَدَّثنَا

ابْنِ المُسَيِّبَ عَنْ أبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّي اللهُّ عّليَْهِ 

                                                           

32Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya (Surabaya: Surya Cipta Aksara, 
1992), h. 554.    

33Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 515.  
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؟ قَالَ: إيْمَانُ بِاللهِ وَرَسُوْلِهِ, قِيْلَ ثمَُّ مَاذاَ؟ قَالَ: جِهَاد  وَسَلَّمَ: أيَُّ الْأعْمَالِ أفْضَلُ 

. (  فيِ سَبِيْلِ اللهِ, قيِْلَ ثمَُّ مَاذاَ؟ قَالَ: حَجٌّ مَبْرُوْر  )رَوَاهُ الْبخَُارِيُّ
34

35 

Artinya:  
Telah menceritakan kepada kami ‘Abd al-‘Azīz bin ‘Abdullāh telah 
menceritakan kepada kami Ibrāhīm bin Sa’ad dari Zuhrī dari Sa’īd bin al-
Musayyib dari Abī Hurairah ra., dia berkata: Nabi saw. ditanya amal apa 
yang paling baik? Beliau menjawab: beriman kepada Allah dan Rasul-
Nya, beliau ditanya lagi kemudian apa lagi? Beliau menjawab jihad di 
jalan Allah, beliau ditanya lagi kemudian apa lagi? Beliau menjawab: haji 
yang mabrūr. (HR al-Bukhārī). 

 
Hadis jamak qasar Rasulullah saw. ketika sedang dalam 

perjalanan atau tidak bermukim, sebagai berikut: 

اثِلَةَ أنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبلٍَ أخَْبرََهُ أنَّهُمْ خَرَجُوْا مَعَ عَنْ أبِيْ الطُفيَْلِ عَامِرِ بْنِ وَ 

صَلَّى  -فيِْ غَزْوَةِ تبَوُْك ، فكََانَ رَسُوْلُ اللهِ  -صَلَّى اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ  -رَسُوْلِ اللهِ 

هُ )رَوَا  الْعِشَاءِ يَجْمَعُ بيَْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَ  -اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ 

)مَالِك
35 

Artinya:  
Dari Abū Ṭufail ‘Ᾱmir bin wāṡilah bahwasanya Mu’āż bin Jabal telah 
mengabarinya  bahwasanya mereka sedang keluar bersama Rasulullah 
saw. pada perang Tabuk, maka Rasulullah saw. menjamak antara salat 
zuhur dan asar, magrib dan isya. (HR. Malik bin Anas) 

 
4. Tidak bertentangan dengan sejarah. 

Hadis yang peneliti kaji adalah hadis mengenai pelaksanaan 

ibadah haji Rasulullah saw. pada haji wadā’. Rasulullah saw. 

melaksanakan haji sekali seumur hidup, yaitu menunaikan haji pertama 

sekaligus terakhir pada tahun ke-10 Hijrah. Rasulullah saw. berhaji dan 

berumrah berkali-kali sebelum kenabian dan setelahnya tetapi sebelum 

hijrah. Setelah hijrah ke Madinah beliau hanya berhaji satu kali. Para 

sahabat menyebut haji yang dilaksanakan Rasulullah  saw. sebagai hajj 

                                                           
34Muḥammad bin Ismā’īl al-Bukhārī, Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, h. 16.   

35Yūsuf bin ‘Abdullāh bin Muḥammad ibn ‘Abd al-Barr al-Qurṭubī, al-Tamhīd limā fī 
al-Muwaṭṭa’ fī al-Ma’ānī wa al-Asānīd (Kairo: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah,  2010), h. 193. 
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al-Islām (haji pertama dalam Islam) atau hajj Rasūlillāh (haji wajib yang 

dilaksanakan Rasulullah saw.). 

Kisah haji pertama dan terakhir Rasulullah saw. yang juga disebut 

dengan haji wadā’ dijelaskan dalam kitab "al-Rahīq al-Makhtūm sīrah 

Nabawiyyah" karya Șaifurrahmān al-Mubārakfurī dan "sīrah 

Nabawiyyah" karya Ibn Hisyām. Diceritakan bahwa ketika awal 

Zulkaidah, Rasulullah saw. bersiap-siap untuk melaksanakan ibadah haji 

dan memerintahkan kaum muslimin untuk mempersiapkan perbekalan. 

Rasulullah saw. melanjutkan ibadah hajinya untuk memperlihatkan 

kepada kaum muslimin tata cara ibadahnya, mengajari mereka sunnah-

sunnah haji dan berpidato di depan orang banyak untuk menjelaskan 

segala sesuatu yang perlu dijelaskan, dan Rasulullah saw. juga 

melakukan salat zuhur dan asar di Arafah secara jamak qasar yang 

bertepatan dengan hari jumat. 

Sedangkan tolak ukur untuk mengetahui ‘illat matan hadis antara 

lain yaitu: 

 maqlūb (di putar balikkan) 

 muḥarraf (diubah baris hurufnya) 

 muṣaḥḥaf (diubah titik hurufnya) 

 nāqiṣ (adanya pengurangan kata) 

 mudraj (adanya penambahan dari perawi baik dari permulaan hadis 

ataupun dari pertengahan hadis) 

 mengalami ziyādah al-ṡiqah (penambahan perawi yang ṡiqah deretan 

sanad). 

 

2. Kritik Sanad (Naqd al-Sanad) 

Perawi pada jalur Imam Muslim: 

a. Abū Bakr bin Abī Syaibah (w. 235 H).  

Nama lengkapnya adalah ‘Abdullāh bin Muḥammad al-Qādī Abī 

Syaibah. Diberi gelar imām al-‘ilm dan Sayyid al-Huffāẓ. Penulis kitab 
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Musnad, Muṣannaf dan Tafsīr. Sezaman dengan Aḥmad bin Hanbal dan 

Ishāq bin Raḥawaih serta ‘Alī bin al-Madīnī. Menurut Aḥmad bin ‘Abdullāh 

al-Ajalī, dia ṡiqah ḥāfiẓan li al-hadīṡ, di antara  gurunya yaitu Ḥātim bin 

Ismaīl dan di antara muridnya yaitu Abū Dāud dan Ibn Mājah. Imam 

Muslim meriwatkan hadis ini dari Abū Bakr bin Abī Syaibah dengan lafal 

haddaṡanā yang menandakan bertemu secara langsung.36 

b. Ishāq bin Ibrāhīm 

Dia dikenal dengan nama Ishāq bin Ibrāhīm (210-275 H). Di antara 

gurunya adalah Ḥātim bin Ismā’īl, dan di antara muridnya adalah Aḥmad 

bin Hanbāl, Yaḥya bin Ma’īn, Bukhārī dan Muslim. Al-Ḥākim mengatakan 

bahwa dia termasuk imam pada masanya dalam hal hafalan dan fatwa.  

Muḥammad al-Farrā’ mengatakan Imam Muslim meriwayatkan darinya 

dengan memakai lafal ḥaddaṡanā yang menandakan bertemu langsung.37  

c. Ḥātim bin Ismā’īl al-Madanī 

Dia termasuk golongan tābi’ tabi’īn (w. 187 H). Di antara gurunya 

ialah Ja’far Ṣādiq, dan di antara muridnya ialah Abū Bakr bin Abī Syaibah. 

Dia seorang penghafal hadis. Abū Bakr bin Abī Syaibah dan Ishāq bin 

Rahawaih meriwayatkan hadis ini darinya dengan lafal haddaṡanā yang 

menandakan bertemu langsung.38  

d. Ja’far bin Muḥammad bin ‘Alī bin Husain bin ‘Alī 

Ja’far bin Muḥammad bin ‘Alī bin Husain bin ‘Alī (80 H – 148 H)  Di 

antara muridnya ialah Mūsā al-Kaẓīm, Ḥātim bin Isma’īl. Menurut Ibn Abī 

Ḥātim, dia termasuk ṡiqah dan Aḥmad bin Hanbāl menilainya sebagai orang 

yang ṡiqah. Ḥātim bin Isma’īl meriwayatkan hadis ini darinya dengan lafal 

                                                           

36Syamsuddīn Muḥammad bin Aḥmad bin ‘Uṡmān al-Żahabī, Siyar A’lām al- Nubalā’ 
(Cet. XI; Beirut: Mu’assasah al-Risālah, 1996 M/1517 H), h. 123. 

37Syamsuddīn Muḥammad bin Aḥmad bin ‘Uṡmān al-Żahabī, Siyar A’lām al- Nubalā’, 
h. 359. 

38Syamsuddīn Muḥammad bin Aḥmad bin ‘Uṡmān al-Żahabī, Siyar A’lām al- Nubalā’, 
h.  518. 
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“‘an” namun karena semasa dan ada kemungkinan bertemu maka tidak 

mempengaruhi ketersambungan sanad.39 

e. Muḥammad bin ‘Alī bin Ḥusain bin ‘Alī al-Madanī 

Dia termasuk tābi’īn (51 H - 125 H). Dia termasuk ṡiqah. Ja’far bin 

Muhammad meriwayatkan darinya dengan lafal “an”, namun keduanya 

digolongkan ṡubūt al-liqā’ karena ayah dan anak maka tetap bersambung 

sanadnya.40  

f. Jābir bin ‘Abdullāh 

Dia adalah sahabat Rasulullah saw.  (w. 78 H) yang ikut dalam 

bai’at riḍwān. Di antara muridnya adalah Abū Ja’far atau Muḥammad bin 

‘Alī.41  

Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa sanad hadis ini 

adalah bersambung. 

Perawi pada jalur  Abū Dāud: 

a. Abū Dāud 

Nama lengkapnya adalah Sulaiman bin al-Asy’aṡ al-Azadī al-Sijistānī 

(202 H - 275 H).  Di antara gurunya adalah Hisyam bin ‘Ammār di 

Damaskus. Dia meriwayatkan hadis ini dari ‘Abdullāh bin Muḥammad al-

Nufailī dengan lafal haddaṡanā.42  

c. ‘Abdullāh bin Muḥammad al-Nufailī  

Nama lengkapnya adalah ‘Abdullāh bin Muḥammad bin Nufail bin 

Zirā’ bin ‘Alī (w. 234 H). Di antara gurunya adalah Mālik bin Anas, Ma’qal 

bin ‘Ubaidillāh dan Ḥātim bin Ismā’īl. Di antara muridnya adalah Abū 

                                                           

39Syamsuddīn Muḥammad bin Aḥmad bin ‘Uṡmān al-Żahabī, Siyar A’lām al- Nubalā’, 
h. 402. 

40 Syamsuddīn Muhḥammad bin Aḥmad bin ‘Uṡmān al-Żahabī, Siyar A’lām al- 
Nubalā’, h. 403. 

41Abū ‘Umar Yūsuf bin ‘Abdullāh bin Muḥammad bin ‘Abd al-Barrī al-Andalūsī, al-
Istīā’b fī Ma’rifah al-Aṣḥāb (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1442H/1992 M), h. 359.  

42Syamsuddīn Muḥammad bin Aḥmad bin ‘Uṡmān al-Żahabī, Siyar A’lām al- Nubalā’, 
h. 204.  
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Dāud, ‘Alī bin ‘Uṡmān al-Nufailī. Abū Ḥātim telah mendengar Ibn Ma’īn 

memberikan pujian kepada Abdullāh al-Nufailī.43 

Dia meriwayatkan hadis ini dari Ḥātim bin Ismā’īl dengan lafal 

haddaṡanā yang menandakan sanadnya bersambung.  

d. Uṡmān bin Abī Syaibah (160 H - 239 H) 

Dia bernama ‘Uṡmān bin Muḥammad bin al-Qāḍī Abi Syaibah 

Ibrāhīm ‘Uṡmān bin Khawastī.  Di antara gurunya adalah ‘Abdullāh bin al-

Mubārak, Sufyān bin ‘Uyainah, dan Ḥātim bin Ismā’īl. Di antara yang 

meriwayatkan darinya adalah Bukhārī, Muslim,  Abū Dāud , dan Ibn Mājah. 

Yaḥya ibn Ma’īn mengatakan bahwa dia orangnya ṡiqah dan dapat di 

percaya.44 Dia meriwayatkan hadis ini dari hatim bin ismail dengan lafal 

ḥaddaṡanā yang menandakan sanadnya bersambung. 

e. Ḥisyam bin ‘Ammār (153-245 H)  

Bernama lengkap Hisyām bin ‘Ammār bin Nāṣir bin Maiṣarah bin 

Abān. Berasal dari kota Syam-Damaskus. Di antara gurunya adalah Imām 

Mālik, Muslim al-Zanjī, Ḥātim bin Ismā’īl. Di antara yang meriwayatkan 

darinya adalah Imām al-Bukhārī, Abū Dāud, al-Nasā’ī, Ibn Mājah, dan 

Tirmiẓī. Yaḥya ibn Ma’īn menggolongkannya sebagai orang yang ṡiqah, dan 

Abū Ḥātim menggolongkannya sebagai orang yang ṣādiq.45 Dia 

meriwayatkan hadis ini dari Ḥātim bin Ismā’īl dengan lafal ḥaddaṡanā  

yang menandakan sanadnya bersambung. 

f. Sulaiman bin ‘Abdurrahmān (127-184 H)   

Dikenal dengan nama Abū Ayyūb, Sulaiman bin Abdurrahmān bin 

‘Ῑsā bin Maimūn bin ‘Abdullāh al-  Tamīmī al-Dimasyqī. Kakeknya bernama 

Syarhabīl bin Muslim al-Khaulānī al-Muḥaddiṡ dari golongan tābi’īn. Di 

                                                           

43Syamsuddīn Muḥammad bin Aḥmad bin ‘Uṡmān al-Żahabī, Siyar A’lām al- Nubalā’, 
h. 635. 

44 Syamsuddīn Muḥammad bin Aḥmad bin ‘Uṡmān al-Żahabī, Siyar A’lām al- Nubalā’, 
h. 152.  

45Syamsuddīn Muḥammad bin Aḥmad bin ‘Uṡmān al-Żahabī, Siyar A’lām al- Nubalā’, 
h. 421. 
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antara gurunya adalah Ismā’īl bin ‘Ayyāsy, Sufyān bin ‘Uyainah, Ḥātim bin 

Ismā’īl. Di antara muridnya adalah Bukhārī, Abū Dāud, dan Maḥmūd bin 

Khālid. Abū Ḥātim menggolongkannya sebagai ṣādiq mustaqīm al-ḥadīṡ. 

Sedangkan Abū Dāud mengatakan ia termasuk orang yang ṡiqah.46 Dia 

meriwayatkan hadis ini dari Ḥātim bin Ismā’īl dengan lafal haddaṡanā 

yang menandakan sanadnya bersambung. 

g. Ḥātim bin Ismā’īl  

Dia termasuk golongan tābi’ tābi’īn (w. 187 H). Di antara gurunya 

ialah Ja’far Ṣādiq, dan di antara muridnya adalah Abū Bakr bin Abī 

Syaibah. Dia tergolong al-Muḥaddiṡ al-Ḥāfiż. Abū Bakr bin Abī Syaibah 

meriwayatkan hadis ini darinya dengan lafal ḥaddaṡanā yang menandakan 

bertemu langsung.47 

h. Ja’far bin Muḥammad   

Ja’far bin Muḥammad  (80 H - 148 H). Di antara muridnya adalah 

Mūsā al-Kāẓim, Ḥātim bin Ismā’īl. Menurut Ibn Abī Ḥātim, dia termasuk 

ṡiqah. Ḥātim bin Ismā’īl meriwayatkan hadis ini darinya dengan lafal “‘an”, 

namun karena semasa dan ada kemungkinan bertemu maka tidak 

mempengaruhi ketersambungan sanad.48 

i. Muḥammad bin ‘Alī  

Dia termasuk tābi’īn (51 H - 125 H). Dia meriwayatkan dari banyak 

sahabat di antaranya adalah Jābir bin ‘Abdullāh ra. Dia termasuk ṡiqah. 

Ja’far bin Muḥammad meriwayatkan darinya dengan lafaz “’an”, namun 

keduanya digolongkan ṡubūt al-liqā’ karena ayah dan anak maka tetap 

bersambung sanadnya.49 

                                                           

46Jamāluddīn Abū al-Ḥajjāj al-Mizzī. Tahżīb al-Kamāl fī Asmā’ al-Rijāl, Juz 12 (Beirut: 
Mu’assasah al-Risālah, 1403 H/1983 M), h. 33.  

47 Syamsuddīn Muḥammad bin Aḥmad bin ‘Uṡmān al-Żahabī, Siyar A’lām al- Nubalā’, 
h. 518. 

48 Syamsuddīn Muḥammad bin Aḥmad bin ‘Uṡmān al-Żahabī, Siyar A’lām al- Nubalā’, 
h. 402. 

49 Syamsuddīn Muḥammad bin Aḥmad bin ‘Uṡmān al-Żahabī, Siyar A’lām al- Nubalā’, 
h. 403. 
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I. Jābir bin ‘Abdullāh  

Dia adalah sahabat Rasulullah saw (w. 78 H). Dia ikut dalam bai’at 

riḍwān. Di antara muridnya adalah Abū Ja’far atau Muḥammad bin ‘Alī.50 

Jadi dapat disimpulkan bahwa Sanad dari jalur Abū Dāud sanadnya 

bersambung (muttaṣil). 

Perawi pada jalur  al-Nasā’i 

a. Al- Nasā’i 

Aḥmad bin Syu’aib bin ‘Alī bin Sinan bin Baḥr al-Khurāsanī (215 H – 

303 H). Dia meriwayatkan hadis ini dari Ibrāhīm bin Hārūn al-Balkhī 

dengan lafal akhbaranī.51 

b. Ibrāhīm bin Hārūn 

Dia dikenal dengan nama Ibrāhīm bin Hārūn al-Balkhī al-‘Abīd (w. 

63 H). Di antara gurunya adalah Basyar bin Ḥabīb al-A’dawī, Ḥātim bin 

Ismā’īl al-Madanī, Khālid bin Ziyād al-Tirmiżī. Di antara orang yang 

meriwayatkan darinya adalah al-Tirmiżī pada kitab al-Syamāil. Al-Nasāī 

menggolongkannya sebagai orang yang ṡiqah.52  

c. Ḥātim bin Ismā’īl  

Dia termasuk golongan tābi’ tābi’īn (w. 187 H). Di antara gurunya 

ialah  Ja’far Ṣādiq, dan di antara muridnya ialah Abū Bakr bin Abī Syaibah. 

Dia tergolong al-Muḥaddiṡ al-hāfiẓ. .53 Abū Bakr bin Abī Syaibah 

meriwayatkan hadis ini darinya dengan lafal haddaṡanā yang menandakan 

bertemu langsung. 

d.  Ja’far bin Muḥammad  

Ja’far bin Muḥammad  (80 H - 148 H). Di antara muridnya adalah 

Mūsā al-Kāẓim, Ḥātim bin Ismā’īl. Menurut Ibn Abī Ḥātim, dia termasuk 
                                                           

50 Abū ‘Umar Yūsuf bin ‘Abdullāh bin Muḥammad bin ‘Abd al-Barrī al-Andalūsī, al-
Istīā’b fī Ma’rifah al-Aṣḥāb (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1442H/1992 M), h. 359. 

51Syamsuddīn Muḥammad bin Aḥmad bin ‘Uṡmān al-Żahabī, Siyar A’lām al- Nubalā’, 
h. 125. 

52Jamāluddīn Abū al-Ḥajjāj al-Mizzī. Tahżīb al-Kamāl fī Asmā’ al-Rijāl, h. 230. 

53Syamsuddīn Muḥammad bin Aḥmad bin ‘Uṡmān al-Żahabī, Siyar A’lām al- Nubalā’, 
h. 518. 
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ṡiqah. Ḥātim bin Ismā’īl meriwayatkan hadis ini darinya dengan lafal “‘an”, 

namun karena semasa dan ada kemungkinan bertemu maka tidak 

mempengaruhi ketersambungan sanad.54 

e.  Muḥammad bin ‘Alī  

Dia termasuk tābi’īn (51 H - 125 H). Dia meriwayatkan dari banyak 

sahabat di antaranya adalah Jābir bin ‘Abdullāh ra. Dia termasuk ṡiqah. 

Ja’far bin Muḥammad meriwayatkan darinya dengan lafaz “’an”, namun 

keduanya digolongkan ṡubūt al-liqā’ karena ayah dan anak maka tetap 

bersambung.55 

f.  Jābir bin ‘Abdullāh  

Dia adalah sahabat Rasulullah saw. (w. 78 H). Dia ikut dalam bai’at 

riḍwān. Di antara muridnya adalah Abū Ja’far atau Muḥammad bin ‘Alī.  

Jadi dapat disimpulkan bahwa Sanad dari jalur al-Nasāi adalah 

sanadnya bersambung (muttaṣil)56 

Perawi pada jalur  Ibnu Mājah: 

a. Ibn Mājah 

Dia adalah Abū ‘Abdillāh Muḥammad bin Yāzid bin Mājah al-

Qazwinī (209 H – 273 H). Di antara gurunya adalah ‘Alī bin Muḥammad al-

Tanāfusī al-Ḥāfiẓ, Abū Bakr bin Abī Syaibah, dan Hisyām bin ‘Ammār. Dia 

meriwayatkan hadis ini dari Hisyām bin ‘Ammār dengan lafal ḥaddaṡanā 

yang menandakan  sanadnya bersambung (muttaṣil).57 

b. Hisyām bin ‘Ammār 

Dia bernama Hisyām bin ‘Ammār bin Nāṣir bin Maisarah (153 H – 

245 H). Berasal dari kota Syam-Damaskus. di antara gurunya adalah Imām 

                                                           

54 Syamsuddīn Muḥammad bin Aḥmad bin ‘Uṡmān al-Żahabī, Siyar A’lām al- Nubalā’, 
h. 402. 

55Syamsuddīn Muḥammad bin Aḥmad bin ‘Uṡmān al-Żahabī, Siyar A’lām al- Nubalā’, 
h. 403. 

56 Abū ‘Umar Yūsuf bin ‘Abdullāh bin Muḥammad bin ‘Abd al-Barrī al-Andalūsī, al-
Istīā’b fī Ma’rifah al-Aṣḥāb, h. 359. 

57Syamsuddīn Muḥammad bin Aḥmad bin ‘Uṡmān al-Żahabī, Siyar A’lām al- Nubalā’, 
h. 278. 
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Mālik, Muslim al-Zanjī, Ḥātim bin Ismā’īl. Di antara yang meriwayatkan 

darinya adalah Imām al-Bukhārī, Abū Dāud, al-Nasā’ī, Ibn Mājah, dan 

Tirmiẓī. Yaḥya ibn Ma’īn menggolongkannya sebagai orang yang ṡiqah dan 

Abū Ḥātim menggolongkannya sebagai orang yang ṣādiq.58 Dia 

meriwayatkan hadis ini dari Hātim bin Ismā’īl dengan lafal ḥaddaṡanā 

yang menandakan sanadnya bersambung.59 

c. Hātim bin Ismā’īl  

Dia termasuk golongan tābi’ tābi’īn (w. 187 H). Di antara gurunya 

ialah  Ja’far Ṣādiq, dan di antara muridnya ialah Abū Bakr bin Abī Syaibah. 

Dia tergolong al-Muḥaddiṡ al-hāfiẓ. .60 Abū Bakr bin Abī Syaibah 

meriwayatkan hadis ini darinya dengan lafal haddaṡanā yang menandakan 

bertemu langsung. 

d. Ja’far bin Muḥammad 

Ja’far bin Muḥammad  (80 H - 148 H). Di antara muridnya adalah 

Mūsā al-Kāẓim, Ḥātim bin Ismā’īl. Menurut Ibn Abī Ḥātim, dia termasuk 

ṡiqah. Ḥātim bin Ismā’īl meriwayatkan hadis ini darinya dengan lafal “‘an”, 

namun karena semasa dan ada kemungkinan bertemu maka tidak 

mempengaruhi ketersambungan sanad.61 

e. Muḥammad bin ‘Alī 

Dia termasuk tābi’īn (51 H - 125 H). Dia meriwayatkan dari banyak 

sahabat di antaranya adalah Jābir bin ‘Abdullāh ra. Dia termasuk ṡiqah. 

Ja’far bin Muḥammad meriwayatkan darinya dengan lafaz “’an”, namun 

                                                           

58Syamsuddīn Muḥammad bin Aḥmad bin ‘Uṡmān al-Żahabī, Siyar A’lām al- Nubalā’, 
h. 421. 

59Syamsuddīn Muḥammad bin Aḥmad bin ‘Uṡmān al-Żahabī, Siyar A’lām al- Nubalā’, 
h. 421. 

60Syamsuddīn Muḥammad bin Aḥmad bin ‘Uṡmān al-Żahabī, Siyar A’lām al- Nubalā’, 
h. 518. 

61 Syamsuddīn Muḥammad bin Aḥmad bin ‘Uṡmān al-Żahabī, Siyar A’lām al- Nubalā’, 
h. 402. 
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keduanya digolongkan ṡubūt al-liqā’ karena ayah dan anak maka tetap 

bersambung.62 

f. Jābir bin ‘Abdullāh 

Jābir bin ‘Abdullāh adalah sahabat Rasulullah saw. (w. 78 H). Dia 

ikut dalam bai’at riḍwān. Di antara muridnya adalah Abū Ja’far atau 

Muḥammad bin ‘Alī.  

Jadi dapat disimpulkan bahwa Sanad dari jalur al-Nasāi adalah 

sanadnya bersambung (muttaṣil)63 

Skema Sanad

 

G. I’tibār al-Hadīṡ 

Langkah selanjutnya yang akan dilakukan setelah pengumpulan 

hadis tersebut ialah melakukan i’tibār al-sanad. I’tibār al-sanad bertujuan 

                                                           

62 Syamsuddīn Muḥammad bin Aḥmad bin ‘Uṡmān al-Żahabī, Siyar A’lām al- Nubalā’, 
h. 403. 

63 Abū ‘Umar Yūsuf bin ‘Abdullāh bin Muḥammad bin ‘Abd al-Barrī al-Andalūsī, al-
Istīā’b fī Ma’rifah al-Aṣḥāb, h. 359. 

 رسول الله

جابر بن عبد 
 الله 

 محمد بن علي

 جعفر بن محمد

حاتم بن 
 اسماعيل

 هشام بن عمار

 ابن ماجه

ابراهيم بن 
 هارون

 النسائ

سليمان بن عبد 
 الله

 ابو داود

 هشام بن عمار
عثمان بن ابي 

 شيبة
عبد الله بن 
 محمد النفيلي

اسحاق بن 
 راحويه

ابو بكر بن أبي 
 شيبة

 مسلم
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untuk mengetahui ada atau tidak adanya pendukung berupa periwayat 

yang berstatus syāhid atau mutābi’. 

Adapun perawi hadis yang berstatus syāhid dan mutābi’ pada jalur 

sanad yang menjadi objek penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Riwayat-riwayat tersebut dinukilkan dari seorang sahabat saja yaitu 

Jābir bin ‘Abdullāh ra., namun tidak memiliki syāhid. 

2. Mutābi’ yang meriwayatkan dari Ḥātim bin Isma’īl dari jalur Abū Dāud 

yaitu ‘Abdullāh al-Nufailī, ‘Usmān bin Abī Syaibah, Hisyām bin ‘Ammār, 

dan Sulaimān bin ‘Abdullāh. Sedangkan dari jalur al-Nasā’ī yang 

meriwayatkan dari Ḥātim bin Isma’īl adalah Ibrāhīm bin Hārūn. 

Sementara dari jalur Ibn Mājah yang meriwayatkan dari Ḥātim bin 

Isma’īl adalah Hisyām bin ‘Ammār.  

Setelah peneliti melakukan penelitian terhadap sanad hadis pada 

jalur Imam Muslim, dapat disimpulkan bahwa hadis tersebut  berdasarkan 

penelitian ini adalah hadis aḥad garīb yang berkualitas ṣaḥīḥ li żātih.  

Berdasarkan penilaian ulama, para perawi hadis tersebut adalah orang-

orang yang ṡiqah dan sanadnya  bersambung, serta matannya tidak 

terdapat syaż dan ‘illat.  

Dalam ilmu ma’āni al-ḥadīṡ, salah satu aspek yang dapat dipakai 

untuk memahami hadis dengan baik adalah aspek historis atau sejarah. 

Metode pemahaman hadis Nabi saw. dengan menggunakan pendekatan 

historis atau sejarah, lebih mengacu pada titik perhatiannya terhadap 

peristiwa sejarah yang terkait dengan latar belakang atau sejarah 

muculnya hadis Nabi saw.64  Berikut adalah aspek historis dari asbāb 

wurūd al-hadīs di atas, yaitu: 

Hadis ini diriwayatkan oleh seorang tābi’īn yaitu Muḥammad bin 

‘Alī bin Ḥusain atau yang dikenal dengan nama al-Bāqir. Dia termasuk 

keturunan Rasulullah saw. Dia bersama dengan sahabatnya menemui 

                                                           

64 Nizar Ali, Memahami Hadis  Nabi: Metode dan Pendekatan (Yogyakarta: YPI al-
Rahmah, 2001), h. 80-84.   



89 
 

 
 

Jābir bin ‘Abdullāh ra. Waktu itu Muḥammad al-Bāqir masih anak-anak, 

kemudian Jābir bin ‘Abdullāh ra. memintanya untuk bertanya sesuai yang 

dia inginkan. 

Muḥammad al-Bāqir menanyakan kepada Jābir bin ‘Abdullāh  ra. 

mengenai pelaksanaan haji Rasulullah saw., lalu Jābir bin ‘Abdullāh ra. 

menerangkan pelaksanaan haji Rasulullah saw. termasuk salat zuhur Nabi 

saw. yang dijamak dan diqasar di padang Arafah yang bertepatan dengan 

hari jumat, dan Rasulullah saw. tidak melaksanakan salat di antara 

keduanya.65  

Di dalam kitab “Sīrāh Ibn Hisyām” mengisahkan tentang 

rangkaian pelaksanaan haji Rasulullah saw. juga salat zuhur Nabi saw. 

yang dijamak dengan  Asar di padang Arafah yang bertepatan pada hari 

jumat, sebagai berikut: 

       Kisah Haji Nabi Muhammad saw.  

Meskipun ada begitu banyak rintangan dari para pembenci Islam, 

akhirnya pada 8 H, kaum Muslimin berhasil menaklukkan kota Makkah 

dengan mengalahkan kaum kafir Quraisy atau biasa dikenal dengan 

sebutan Fatḥ al-Makkah. Mereka pun berhasil menghancurkan berhala 

yang terdapat di sekitar Kakbah dan berhasil mengembalikan fungsi 

Kakbah seperti semula. 

Pada tahun 9 H, Rasulullah saw. mengangkat Abū Bakr al-Ṣiddīq 

sebagai Amīr al-Ḥajj untuk menyertai kaum muslimin melaksanakan 

ibadah haji. Pada saat itu Rasulullah saw. tidak ikut melaksanakan ibadah 

haji karena masih terikat dengan perjanjian Hudaibiyah yang 

melarangnya masuk ke kota Makkah. 

Pada tahun 10 H, akhirnya Rasulullah saw. dapat melaksanakan 

ibadah haji. Setelah merasa bahwa misi dakwahnya telah sempurna, Nabi 

                                                           

65Muslim bin Hajjāj al-Qusyairī, Ṣaḥīḥ Muslim, terj. Wawan Djunaedi Soffandi, 
Terjemah Syarah Shahiih Muslim (Jakarta: Mustaqiim, 1423 H), h.  861. 
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saw. merencanakan untuk melaksanakan haji yang terakhir atau haji 

wadā’ (haji perpisahan). 

Pada 25 Zulkaidah 10 H, Nabi saw. berangkat dengan membawa 

semua istrinya, masing-masing dalam kendaraannya, diikuti oleh kaum 

muslimin. 

Ketika mereka tiba di Żulḥulaifah, Nabi saw. mendirikan kemah 

(tenda). Pada pagi hari, Nabi saw. menyuruh seluruh jemaah haji 

mengenakan pakaian ihram, karena dengan pakaian ihram inilah mereka 

menghadap Allah swt. dengan derajat yang sama sambil bertalbiah yang 

diikuti oleh kaum muslimin di belakangnya. 

Setelah memasuki kota Makkah, Nabi saw. segera menuju ke 

Kakbah untuk melaksanakan tawaf tujuh kali putaran, lalu Nabi saw. 

berdoa di makam Ibrahim as. Setelah itu Nabi saw. keluar dari Masjid al-

Harām untuk melakukan sai (jalan setengah berlari) antara  bukit Ṣafā 

dan Marwah sebanyak tujuh kali. Setelah ibadah sai terlaksana, Nabi saw. 

membebaskan seluruh jemaah haji dari hal-hal yang dilarang selama 

ibadah haji berlangsung. 

Pada tanggal 8 Zulhijah, Nabi saw. meninggalkan kota Makkah 

menuju ke Mina dan bermalam di tempat tersebut. Setelah menunaikan 

salat subuh, Nabi saw. menuju ke tanah Arafah dan di tempat ini 

kemudian beliau menyampaikan khotbahnya. Ada empat pesan penting 

yang terkandung dalam khotabah tersebut, yaitu: pertama; nasihat untuk 

senantiasa mengabdi kepada Allah swt., kedua; nasihat agar menghargai 

harkat martabat para perempuan (istri-istri), ketiga; nasihat supaya umat 

Islam senantiasa menjaga  ukhuwah islamiyah, dan yang keempat; 

menjadikan agama Islam sebagai agama yang resmi. Hal ini diungkapkan 

oleh Nabi saw. setelah menerima wahyu terakhir QS al-Māidah/ 5:  3. 

Setelah Nabi saw. membaca ayat tersebut, Bilāl bin Rabāh 

mengumandangkan azan dan ikamah lalu Rasulullah saw. salat zuhur 

kemudian Bilal mengumandangkan Ikamah lagi untuk salat asar dan tidak 
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salat apapun di antara keduanya. Kemudian Rasulullah saw. 

melaksanakan Wukuf di padang Arafah.66  

Hadis di atas menjelaskan bahwa di Arafah, Rasulullah saw. 

menjamak salat zuhur dan asar yang  kejadiannya bertepatan pada hari 

jumat. Sesuai dalam hadis yang di riwayatkan oleh ‘Umar bin Khaṭṭāb ra.: 

بَّاحِ سَمِعَ جَعْفرََ بْنَ عَوْنٍ حَدَّثنََا أبَوُ الْعمَُيْسِ أخَْبَرَنَا قَيْسُ حَدَّثَ  نَا الْحَسَنُ بْنُ الصَّ

بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أنََّ رَجُلًا مِنْ الْيَهُودِ قَالَ 

تاَبِكُمْ تقَْرَءُونهََا لَوْ عَليَْنَا مَعْشَرَ الْيَهُودِ نزََلَتْ لَهُ يَا أمَِيرَ الْمُؤْمِنِينَ آيَة  فيِ كِ 

لَاتَّخَذْنَا ذلَِكَ الْيوَْمَ عِيداً قَالَ أيَُّ آيَةٍ قَالَ الْيوَْمَ أكَْمَلْتُ لكَُمْ دِينَكُمْ وَأتَمَْمْتُ عَليَْكُمْ 

سْلَامَ دِيناً قَالَ عُمَرُ قَ  دْ عَرَفْنَا ذلَِكَ الْيوَْمَ وَالْمَكَانَ الَّذِي نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لكَُمْ الِْْ

ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ قَائِم  بِعرََفَةَ يوَْمَ جُمُعَةٍ  )رَوَاهُ  .نزََلَتْ فيِهِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللََّّ

)  6567البخَُارِيُّ

Artinya:  
Telah menceritakan kepada kami Ḥasan bin al-Ṣabbāḥ, dia mendengar 
Ja’far bin ‘Aun, telah menceritakan kepada kami Abū al-‘Umais, telah 
mengabarkan kepada kami Qais bin Muslim dari Ṭāriq bin Syihāb dari 
‘Umar bin al-Khaṭṭāb ra. Bahwasanya seorang laki-laki Yahudi berkata 
kepadanya, wahai Amīr al-mu’minīn: ada satu ayat dalam kitab suci 
kalian yang kalian baca, jika ayat tersebut turun kepada kami orang 
Yahudi, akan kami jadikan hari turunnya sebagai hari raya. ‘Umar 
bertanya: ayat apa itu? Yahudi tersebut menjawab: “hari ini telah Ku 
sempurnakan agama kalian dan telah Ku sempurnakan nikmat-Ku dan 
telah Ku ridai Islam sebagai agama kalian” (QS al-Māidah/ 5:  3).  Umar 
berkata: kami tahu hari dan tempat turunnya ayat tersebut kepada Nabi 
saw. yaitu saat Nabi saw. berada di Arafah pada hari jumat. (HR Bukhārī)  

 
Pada hari Arafah yang bertepatan dengan hari jumat, Rasulullah 

saw. melaksanakan salat zuhur dan asar secara jamak qasar. Berikut 

bunyi hadisnya: 

                                                           

66Abū Muḥammad ‘Abd al-Mālik bin Hisyām, Sīrah ibn Hisyāmm Juz 4 (Cet. III; 
Beirut-Lubnān: Dār al-Kitab al-Arabī, 1990), h. 245. 

67Muḥammad bin Ismā’īl al-Bukhārī, Ṣaḥīḥ al-Bukhārī , h. 25. 
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 ... ثمَُّ أذََّنَ ثمَُّ أقََامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ ثمَُّ أقََامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ وَلَمْ يصَُلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئاً

... .)رَوَاهُ مُسْلِمُ(
66

68 

Artinya:  
 ... lalu dikumandangkan azan kemudian ikamah. Kemudian Nabi saw. 
menunaikan salat zuhur lalu menunaikan salat Asar dan Nabi saw. tidak 
menunaikan salat apapun di tengahnya ... . 

 
 Sayyid Sābiq mengatakan di dalam kitabnya “Fiqh al-Sunnah” 

bahwa Ketika Rasulullah saw. menunaikan haji wadā’, beliau 

melaksanakan wukuf di Arafah pada hari jumat.69 

Secara tekstual, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim 

memberikan keterangan bahwa Nabi saw. ketika berada di Padang 

Arafah yang bertepatan dengan hari jumat, beliau melaksanakan salat 

zuhur dan asar secara jamak dan qasar, serta tidak melaksanakan salat 

jumat.70 Namun, secara kontekstual hadis tersebut menjelaskan bahwa 

posisi Rasulullah saw. pada waktu itu sedang dalam keadaan musafir, 

dan bagi orang yang sedang musafir diberikan rukhṣah (keringanan) 

untuk bisa menjamak dan mengqasar salatnya begitupun tidak wajib 

salat jumat. Hal ini berdasarkan hadis yang berbunyi: 

رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَليَْهِ  عَبْدُ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ  ...

رَوَاهُ الطَّبرََانِيُّ ( ... وَسَلَّمَ: ليَْسَ عَلىَ مُسَافرٍِ جُمُعَة  .
71

( 

Artinya: ... ‘Abdullāh bin ‘Umar ra. berkata, Rasulullah saw. bersabda: 
tidak wajib salat jumat bagi musafir (orang yang sedang dalam 
perjalanan) ... . (HR al-Ṭabrānī) 

 
 Ibnu Rusyd menjelaskan bahwa para ulama telah berijmak 

tentang pelaksanaan salat zuhur dan asar pada hari Arafah, yaitu 

                                                           

68Muslim bin al-Ḥajjāj al-Qusyairī, Ṣaḥīḥ Muslim, h. 169. 

69Sayyid Sābiq, Fiqh al-Sunnah, h. 212.  

70Muḥammad Amīn ‘Abdullāh al-Aramī al-Ḥararī, Syarḥ Ṣahīh Muslim al-Kaukab al-
Wahhāj wa al-Rauḍah al-Bahhāj (Cet. I; Jeddah: Dār al-Manhaj, 2009), h. 257.   

71Abū al-Qāsim Sulaimān bin Aḥmad al-Ṭabarānī,  al-Mu’jam al-Ausaṭ (Beirut: Dār al-
Kutub al-‘Ilmiyyah, 2012), h. 312. 
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dilaksanakan secara jamak dan qasar dengan sirri.72 Begitu pun para 

Ulama Syāfi’iyah berijmak bahwa salat zuhur dan asar pada hari Arafah 

dilaksanakan secara sirri.73   

Adapun sebab kedua salat tersebut dijamak karena nusuk 

(pelaksanaan rangkaian ibadah haji) dan karena safar. Karena sebab 

safar yang menjadi pendapat kebanyakan ulama Syāfi’iyah. Namun, 

berbeda dengan pemahaman Tarekat Khalawatiyah Samman yang 

beralasan bahwa justru dengan salat zuhur Nabi saw. di padang Arafah di 

hari jumat, hal itu menjelaskan bahwa salat zuhur tetap eksis atau tetap 

ada di hari jumat dan tidak tergantikan dengan salat jumat, sebab 

keduanya adalah salat yang mustaqillah (berdiri sendiri). Tidak ada dalil 

yang membatalkan kewajiban salat zuhur di hari jumat, sebab jika tidak 

ada salat zuhur di hari jumat maka bagaimana dengan yang musafir atau 

orang sakit  yang tidak sempat salat jumat?, apakah mereka juga akan 

meninggalkan salat zuhur?. Inilah sebabnya, kami di Tarekat 

Khalawatiyah Samman terus melakukan salat zuhur setelah salat jumat 

karena keduanya adalah kewajiban yang mustaqillah (berdiri sendiri).”74 

Menurut Andi Hidayat (Khalifah Tarekat Khalwatiah Samman 

Wilayah Turikale Kabupaten Maros - Sulawesi Selatan), jika menelusuri 

ayat al-Qur’an yang mewajibkan salat jumat dan menyimak secara 

seksama peristiwa isrā’ dan mi’rāj Nabi saw., maka dapat simpulkan 

bahwa ada dua macam perintah yang wajib dikerjakan, yaitu salat zuhur, 

kemudian perintah salat jumat. Jika mengkaji ayat tentang perintah salat 

jumat yang diturunkan kemudian, maka  tidak ditemukan satupun lafal 

yang menggugurkan perintah pertama (salat lima waktu), khusunya salat 

                                                           

72Muḥammad Ibn Rusyd, Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid, Juz 1 (Cet. I; 
Kairo: Maktabah Ibnu Taimiyah, 1415 H), h. 337.    

73Muḥammad Mahfūż bin ‘Abdullāh al-Tamażī, Hāsyiah al-Turmasī (Juz. IV; Cet. I; 
Jeddah: Dār al-Manhaj, 2011), h. 292. 

74Muhammad Ruslan (73 Tahun), Khalifah Tarekat Khalwatiyah Samman, 
Wawancara, Makassar 13 Juli 2023.  
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zuhur, meskipun pelaksanaannya disyariatkan pada hari jumat di waktu 

zuhur. Menempatkan salat di waktu salat yang lain bukan berarti 

menghilangkan atau menggugurkan salat tersebut. Demikian pula, di 

dalam hadis Rasulullah saw. tidak ditemukan dalil yang menyatakan 

gugurnya kewajiban salat zuhur pada hari jumat. Bahkan secara 

gamblang ‘Abd al-Rahmān al-Jazīrī menjelaskan bahwa salat jumat 

merupakan fardu ’ain bagi setiap mukallaf yang mampu memenuhi 

syarat-syaratnya.75 Syaikh Muḥammad Amīn bin ‘Abdullāh bin ‘Abd al-

Razzāq menjelaskan bahwa sewaktu di Mesir, dia sengaja mengambil saf 

yang paling belakang untuk mengamati tatacara pelaksanaan salat zuhur 

setelah salat jumat. Ternyata setelah selesai salat jumat, tak seorang pun 

yang keluar dari masjid semuanya melaksanakan salat zuhur di Mesir 

pada saat itu. Saat itulah dia yakin bahwa apa yang diajarkan orangnya 

(Syaikh ‘Abdullāh bin ‘Abd al-Razzāq) adalah benar. 76 

Menurut mayoritas Ulama Pikih bahwa jika syarat dan rukun 

rangkaian pelaksanaan salat dan khotbah jumat sudah sempurna maka 

tidak perlu lagi salat zuhur setelahnya karena salat jumat adalah 

pengganti salat zuhur di hari jumat.77 Tidak ada nas yang memberikan 

keterangan wajibnya salat zuhur setelah salat jumat dan Allah swt. tidak 

mewajibkan enam salat fardu dalam sehari semalam, juga tidak ada dalil 

naqli yang menggugurkan salat zuhur karena adanya salat jumat, yang 

ada hanya dalil perintah salat jumat.78 

 

H. Dalil Naqli dan Akli tentang Kewajiban Salat Jumat 

Berikut adalah dalil naqli dan akli tentang  kewajiban salat jumat, yaitu: 
                                                           

75Abd. Al-Rahmān al-Jazīrī, al-Fiqh ‘alā al-Mażāhib al-Arba’ah, terj. Chatibul Umam 
dan Abu Hurairah, Fikih Empat Mazhab (Cet. II; Jakarta: Darul Ulum Press, 1994), h. 321.   

76Samsul Marlin, “Tarekat Khalawatiyah Samman dan Ajarannya”, KAHPI 1, no. 2 
(2019): , h. 10. 

77Sayyid Sābiq, Fiqh al-Sunnah, h. 256.   

78Ahmad Zahro, Islam itu Mudah “Fiqih kontemporer”: Mejawab 111 Masalah 
(Jombang: Unipdu Press, 2014), h. 137. 
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1. Dalil Naqli  

Allah swt. berfirman dalam QS al-Jumu’ah/62: 9.  

ِ وَذرَُو لٰوةِ مِنْ يَّوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعوَْا اِلٰى ذِكْرِ اللَّه ا اِذاَ نوُْدِيَ لِلصَّ ا يٰٰٓايَُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنوُْٰٓ

 (9)  كُنْتمُْ تعَْلَمُوْنَ  الْبيَْعَْۗ ذٰلِكُمْ خَيْر  لَّكُمْ اِنْ 

Terjemahannya:  
Wahai orang-orang yang beriman, apabila (seruan) untuk melaksanakan 
salat pada hari jumat telah dikumandangkan, segeralah mengingat Allah 
dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu 
mengetahui.79  

 
Imam al-Ṭabrasī berpendapat mengenai ayat di atas bahwa Allah 

swt. memanggil orang-orang beriman yaitu ketika dikumandangkan azan 

pada hari jumat untuk salat jumat ketika imam atau khatib duduk di 

mimbar. Kerena pada zaman Rasulullah saw. ketika hari jumat hanya 

sekali azan. Al-Saib bin Zaid mengatakan bahwa Rasulullah saw. hanya 

memiliki satu muazin yaitu Bilāl bin Rabāh. Ketika Rasulullah saw. duduk 

di mimbar maka Bilāl azan di pintu masjid, dan ketika Rasulullah saw. 

turun dari mimbar, maka Bilāl mengumandangkan ikamah. Hal ini juga 

terjadi pada masa Abū Bakr ra. dan ‘Umar ra. Pada masa ‘Uṡmān bin ‘Affān 

ra., jumlah kaum muslimin semakin banyak dan rumah-rumah mereka 

berjauhan, maka ‘Uṡmān ra. membuat dua kali azan. Azan pertama 

dikumandangkan di atas atap rumah di pasar al-Zaurā’, dan azan kedua 

dikumandangkan ketika ‘Uṡmān ra. berada di mimbar, dan ketika turun 

dari mimbar, maka dikumandangkanlah ikamah untuk salat jumat.80  

Muḥammad Jawwād Mugniyah dalam Kitab “al-Kāsyif”  mengatakan 

bahwa berdasarkan dalil dari al-Qur’an, sunnah, dan ijmak ulama, salat 

                                                           

79Kementerian Agama RI, Ar-Rahim : al-Qur’an dan Terjemah (Bandung: CV. Mikraj 
Khazanah Ilmu, 2010), h. 554.    

80‘Abu ‘Alī al-Faḍl bin al-Ḥasan, Majma’ al-Bayān fī Tafsīr al-Qur’ān (Cet. 1; Beirut: 
Dār al-‘Ulūm, 2005 M/ 1426 H), h. 11. 
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jumat adalah salat fardu yang terdiri dari dua rakaat yang didahului oleh 

dua khotbah, dan merupakan pengganti salat zuhur.81 

Adapun dalil naqli dari hadis Rasulullah saw., sebagai berikut: 

لُ بْنُ  أخَْبَرَنِيْ مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ حَدَّثنََا الوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمُ قَالَ حَدَّثنَِيْ المُفَضَّ

فَضَالَةَ عَنْ عِيَّاشَ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ بَكِيْرِ بْنِ الْأشََج عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ 

 عَليَْهِ وَسَلَّمَ أنَّ النَّبيَِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حَفْصَةَ زَوْجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ 

) رَوَاحُ الجُمُعَةِ وَاجِب  عَلىَ كُلِّ مُحْتلَِمٍ. )رَوَاهُ النَّسَائيُِّ
83

82 

Artinya:  
Telah mengabarkan kepadaku Maḥmūd bin Gailān, dia berkata telah 
menceritakan kepada kami al-Walīd bin Muslim, dia berkata telah 
menceritakan kepadaku al-Mufaḍḍal bin Faḍālah dari ‘Iyyāsy bin ‘Abbās 
dari Bakīr bin al-Asyaj dari Nāfi’ dari Ibn ‘Umar dari Ḥafṣah istri Rasulullah 
saw. bahwasanya Nabi saw. bersabda: berangkat menghadiri salat jumat 
wajib bagi setiap muslim baligh. (HR al-Nasāī) 

 
Hadis ini memberikan keterangan mengenai kewajiban bagi 

seorang muslim yang sudah akil balig untuk menghadiri salat jumat. 

2. Dalil Akli  

Adapun dalil akli yang peneliti maksud di sini adalah keterangan 

atau pendapat dari Ulama Mutaqaddimīn, Muta’akhkhirīn dan Mu’āṣirah 

(kontemporer) terkait dengan pelaksanaan salat zuhur setelah salat jumat. 

a. Ulama Mutaqaddimīn 

Banyak ulama yang memberikan batasan tahun tentang ulama-

ulama yang masuk dalam kategori Ulama Mutaqaddimīn, di antaranya al-

Ḥāfiż al-Żahabī dalam kitab “Mīzān al-I’tidāl” bahwa batasan yang 

memisahkan antara Ulama Mutaqaddimīn dan Muta’akhkhirīn ialah 300 

                                                           

81Muḥammad Jawwād Mugniyah, Tafsīr al-Kāsyif (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 
t.th), h. 362.  

 82Aḥmad ibn Syu’aib ibn ‘Alī ibn Sīnān Abū ‘Abd al-Rahmān al-Nasā’ī, Sunan al-Nasā’ī 
(Riyāḍ: Dār al-Salām, t.th), h. 254. 
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tahun Hijriah atau 3 abad pertama, ini berarti mereka yang hidup 

sesudah tahun ke 300 Hijriah adalah Ulama Muta’akhkhirīn. 83 

Pada umumnya ulama mutaqaddimīn berpendapat bahwa salat 

jumat adalah ibadah yang berdiri sendiri dan tidak diperlukan lagi salat 

zuhur setelahnya. Sekalipun berbeda pendapat  mengenai jumlah jemaah 

yang sah  untuk salat jumat. Menurut Imam  Mālik (w. 179 H) tidak ada 

syarat jumlah tertentu untuk keabsahan ibadah salat jumat, namun Imam 

Mālik mensyaratkan dua belas jemaah laki-laki tidak termasuk imam 

karena yang tinggal mendengarkan khotbah Rasulullah saw. adalah 

berjumlah dua belas orang. Hal ini berbeda dengan pendapat mazhab 

Syāfi’ī yang mensyaratkan  bahwa jumlah jemaah yang sah untuk salat 

jumat yaitu empat puluh orang. Mereka berpendapat bahwa yang 

meninggalkan khotbah  Rasulullah saw. kemungkinan kembali lagi ke 

dalam saf sehingga mencapai empat puluh orang. Lalu Rasulullah saw. 

menyelesaikan rangkaian ibadah jumat bersama mereka.84 

Imam Syāfi’ī (w. 204 H) berpendapat bahwa salat jumat 

hendaknya dilaksanakan di satu masjid yang paling besar. Jika di 

dalamnya terdapat banyak masjid yang besar maka tidak dilaksanakan 

salat jumat melainkan hanya di salah satunya saja, dan pelaksanaan 

jumat yang pertama kali setelah tergelincirnya matahari itulah yang 

dianggap salat jumat yang sah. Jika terdapat masjid lain yang 

melaksanakan salat jumat setelah pelaksanaan salat jumat di tempat lain, 

maka yang terlambat tidak dihitung jumat, dan mereka yang terlambat 

harus melaksanakan i’ādah zuhur atau salat zuhur empat rakaat.85 

                                                           

83Syamsuddīn Muḥammad bin Aḥmad bin ‘Uṡmān al-Żahabī, Siyar A’lām al- Nubalā’, 
h. 403. 

84Hasan Sulaiman Nuri dan Sayyid Alwi bin Abbas al Maliki, Ibānah al- Aḥkām: Syarḥ 
Bulūg al-Marām (Beirut: Dār al-Fikr, 1996 M / 1416 H), h. 276. 

85Abū ‘Abdillāh Muḥammad bin Idrīs al-Syāfi’ī, Kitāb al-Umm, terj. Misbah, Ringkasan 
Kitab al-Umm, h. 384. 
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Selain itu dalam pandangan mazhab Syāfi’ī bahwa salat jumat 

dikatakan sah ketika dihadiri oleh empat puluh orang  jemaah atau lebih 

yang akil balig dan mukim. Berdasarkan hadis Nabi saw. 

حْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ هَارُوْنَ الْأنْبَارِيْ وَأنَا أسَْمَعُ  قرُِئَ عَلىَ أبيِْ عِيْسَى عَبْدِ الرَّ

حْمَنِ حَدَّثكَُمْ إسْحَاقُ بْنُ خَالِدِ بْ  نِ يَزِيْدِ ببَِالِسَ حَدَّثنََا عَبْدُ الْعزَِيْزِ بْنِ عَبْدِ الرَّ

حَدَّثنََا خُصَيْفُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أبيِْ رَبَاحَ عَنْ جَابرِِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ مَضَتْ السُّنَّةُ 

ذلَِكَ جُمُعَةً وَأضَْحَى وَفِطْرًا  إنَّ فيِْ كُلِّ ثلََاثةَِ إمَامًا وَفيِْ كُلِّ أرَْبَعِيْنَ فمََا فوَْقَهُ 

 8486(وَذلَِكَ إنَّهُمْ جَمَاعَة . )رَوَاهُ الداَرُقطُْنيِّ 

Artinya:  
Telah dibacakan kepadaku oleh Abī ‘Ῑsā ‘Abdurraḥmān bin ‘Abdullāh bin 
Hārūn al Anbārī dan saya mendengar telah menceritakan kepada kalian 
Isḥāq bin Khālid bin Yazīd Bibālis, telah menceritakan kepada kami 
‘Abdul ‘Azīz bin ‘Abdurrahmān telah menceritakan kepada kami Khuṣaif 
dari ‘Aṭā’ bin Abī Rabāh dari Jābir bin ‘Abdullāh, dia berkata: telah 
berlaku sunnah bahwa setiap tiga imam dan pada setiap empat puluh 
atau lebih itu sah untuk salat jumat, salat idul Adha, salat idul Fitri dan 
mereka itu sudah dianggap jemaah. (HR Dāruquṭnī) 
  

Ketika imam Syafi’i pindah ke Mesir dan berinteraksi dengan 

ulama-ulama yang ada di tempat tersebut khususnya dengan murid-

murid Imam Mālik, maka imam Syafi’i merubah pendapatnya yang 

sewaktu berada di Irak yang dikenal dengan istilah qaul qadīm (pendapat 

lama) dengan qaul jadīd (pendapat baru) yaitu dari kewajiban terpisah 

antara salat zuhur dan salat jumat menjadi satu kesatuan, bahwa siapa 

yang sudah salat jumat maka tidak perlu lagi salat zuhur. Pendapat yang 

baru inilah yang berlaku sampai sekarang, begitu juga dengan mazhab 

Ḥanafī, Malīkī dan Ḥanbalī menetapkan bahwa mereka yang sudah 

menunaikan salat jumat tidak perlu lagi salat zuhur.87 

 

                                                           

86‘Alī ibn ‘Umar al- Dāruquṭnī, Sunan al-Dāruquṭnī, (Beirut: Dār al-Fikr, 1994), h. 110. 

  

87Ahmad Zahro, Islam itu Mudah “Fiqih kontemporer”: Mejawab 111 Masalah, h. 103. 
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b. Ulama Muta’akhkhirīn 

Syaikh Ibn Ḥajr al-Haitamī (w. 973 H) menegaskan bahwa salat 

jumat bukan salat zuhur yang diringkas tetapi salat yang berdiri sendiri.  

Mengenai kedudukan salat jumat ini terdapat dua pendapat, yaitu 

pendapat pertama (qaul qadīm) menyatakan bahwa salat jumat adalah 

salat zuhur yang diringkas yaitu dua khotbah jumat menempati posisi dua 

rakaat salat zuhur. Oleh karena itu, berdasarkan pendapat ini muncul 

pendapat bahwa jika waktu salat jumat sudah habis, sedangkan Khotbah 

masih berlangsung, sementara tentu salat jumatnya belum dilaksanakan 

maka wajib melaksanakan salat zuhur empat rakaat. Sementara pendapat 

kedua (qaul jadīd) menyatakan bahwa dua khotbah jumat tidaklah 

mengganti posisi dua rakaat salat zuhur, karena salat jumat berdiri sendiri 

dan inilah yang dikuatkan oleh Syaikh Ibn Hajar al-Haitamī. 88 

Adapun di antara Ulama Muta’akhkhirīn  yaitu Aḥmad bin Ḥamdān 

al-Ażra'ī (l. 707 H) yang ditarjīh oleh Imam Abū Bakr al-Munżir (w. 310 

H.)89 dan dinukil oleh Imam al-Nawawī  dalam kitab “Syarḥ al-Muhażżab”, 

bahwa jika salat jumat kurang dari empat puluh orang, maka selain 

melaksanakan salat jumat disunnahkan melaksanakan salat zuhur dalam 

upaya kehati-hatian (الْحتياط), maka jika hal itu dilakukan adalah lebih 

baik90. Ada lagi sebagian ulama berpendapat, meskipun yang wajib jumat 

sudah mencapai empat puluh orang, maka disunnahkan  melaksanakan 

salat zuhur selain karena kehati-hatian, juga karena menghindari 

perselisihan (al-khurūj min al-ikhtilāf).91 

 

                                                           

88‘Abd al-Ḥamīd al-Syarwānī, Hawāsyi al-Syarwānī wa Ibn al-Qāsim al-‘Ibādī (Kairo: 
Dār al-Hadīs, 2016/1427), h.152. 

89‘Abd. Al-Wahhāb ibn Aḥmad al-Sya’rāwī, Ṭabaqah al-Syāfi’iyah al-Kubrā (Beirut: 
Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, t.th), h, 197. 

90Muḥammad Syatā al-Dimyātī, I’ānah al-Ṭālibīn, Juz 2 (Indonesia: Dār Iḥyā’ al-Kutub 
al-‘Arabiyyah, t.th), h. 99-100. 

91Maḥyuddīn Abū Zakariyyā Yaḥyā bin Syaraf al-Nawawī, al-Majmū’ Syarḥ al-
Muhażżib (Dār al-Kutub al-’Ilmiyah, t.th), h. 512. 
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c. Ulama kontemporer 

Mengenai salat zuhur setelah salat jumat, Syaikh Muḥammad bin 

Ṣālih al-Uṡaimīn berpendapat bahwa apabila seseorang telah melakukan 

salat jumat maka tidak perlu lagi salat zuhur setelahnya dan salat zuhur 

setelah salat jumat merupakan perbuatan bid’ah. 92 

M. Quraisy Shihab menjelaskan bahwa umat Islam hanya 

diwajibkan salat lima kali sehari. Banyak sekali hadis yang menyatakan 

demikian. Karena salat jumat adalah salah satu salat wajib pada hari jumat 

berdasarkan perintah Allah swt. dalam QS al-Jumu’ah/62 : 9, maka salat 

yang dilaksanakan pada waktu zuhur itu menggantikan atau 

menggugurkan kewajiban salat zuhur.93 Namun, ada sebagian orang 

dengan keterbatasan pengetahuannya menduga bahwa perintah ayat ini 

untuk melaksanakan salat jumat adalah sunnah atau fardu kifāyah, tetapi 

pendapat itu sangat lemah. Tidak seorang pun di antara Ulama mazhab 

yang empat yang mewajibkan salat zuhur bagi yang telah melaksanakan 

salat jumat. bahkan, wanita yang tidak wajib baginya salat jumat jika ikut 

melaksanakan salat jumat, gugur juga kewajiban salat zuhurnya.94 

Terkait dengan perbedaan pendapat para Ulama di atas, hal ini 

tidak berpengaruh pada tataran praktiknya. Artinya, jika salat jumat sudah 

dilaksanakan dengan sempurna, Ulama Pikih sepakat bahwa gugur 

kewajiban untuk melaksanakan salat zuhur karena tidak ada riwayat yang 

mewajibkan salat zuhur setelah salat jumat. Namun persoalannya akan 

berbeda jika salat jumat itu tidak dilaksanakan dengan sempurna. 

Kesempurnaan yang dimaksud diukur dari terpenuhinya syarat dan rukun 

salat jumat.  

                                                           

92Muḥammad bin Ṣālih al-‘Uṡaimīn, Majmū Fatāwā Arkān al-Islām (Cet. I; Riyāḍ: Dār 
al-Ṡāriyyah, 1422 H), h. 389.  

93M. Quraish Shihab, M. Quraish Shihab Menjawab 1001 Soal Keislaman Yang Patut 
Anda Ketahui (Jakarta: Lentera Hati 2008), h. 73 

94M. Quraish Shihab, M. Quraish Shihab Menjawab 1001 Soal Keislaman Yang Patut 
Anda Ketahui, h. 74. 



101 
 

 
 

Dari beberapa penyataan di atas, peneliti menyimpulkan bahwa : 

1. Ulama sepakat bahwa tidak ada kewajiban salat zuhur setelah salat 

jumat karena tidak ada nas atau dalil lain yang mewajibkannya.  

2. Salat zuhur setelah salat jumat hukumnya sunnah jika sekiranya ada 

keragu-raguan bahwa dalam pelaksanaan khotbah dan salat jumat ada 

yang tidak sempurna, hal ini dilakukan sebagai bentuk kehati-hatian. 

Muḥammad Amīn al-Kurdī dalam Kitab “Tanwīr al-Qulūb” menjelaskan 

bahwa jika ada banyak salat jumat karena ada hajat (masjidnya sempit) 

maka semua salat jumat di desa itu  sah, baik takbiratulihram para 

Imam tersebut bersamaan atau berurutan. Kemudian disunnahkan salat 

zuhur setelahnya untuk berhati-hati.95  

3.  Tarekat Khalwatiyah Samman mengatakan bahwa wajib melaksanakan 

salat zuhur setelah salat jumat, namun dalam hal ini peneliti tidak 

menemukan dalil  qaṭ’i yang memberikan keterangan bahwa Rasulullah 

saw. pernah melaksanakan salat zuhur setelah melaksanakan salat 

jumat, juga tidak ada keterangan dari para sahabat Rasulllah saw. 

Adapun mengenai hadis bahwa Rasulullah saw. melaksanakan salat 

zuhur yang di jamak dengan salat asar pada hari jumat di padang 

Arafah, hadis itu tidak tepat dijadikan sebagai dalil tentang wajibnya 

salat zuhur di hari jumat bagi yang sudah salat jumat, sebab Rasulullah 

saw. pada waktu itu sedang musafir dan tidak wajib untuk 

melaksanakan salat jumat.  

Oleh karena itu, peneliti melihat bahwa praktik salat zuhur 

setelah salat jumat bagi Tarekat Khalwatiyah Samman sebagai bentuk  

kehati-hatian (ihtiyāṭ) jika dikhawatirkan ada syarat dan rukun yang 

kurang lengkap dalam rangkaian pelaksanaan salat dan khotbah jumat, 

                                                           

95Muhammad Amīn al-Kurdī, Kitāb Tanwīr al-Qulūb fī Mu'āmalah 'allām al-Guyūb. 
(Halb-Suriah: Dār al-Qalam al-'Arabī, 1991), h. 243. 
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lalu kemudian menjadi kewajiban internal dalam Tarekat tersebut. 

Wallāhu a’lam bi al-Ṣawwāb. 



 
 

103 
 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Pelaksanaan salat zuhur setelah salat jumat bukanlah hal yang 

umum dipraktikkan oleh umat Islam. Pada umumnya tidak semua masjid 

melaksanakan pengulangan salat zuhur setelah salat jumat. Namun, hal ini 

bisa diamati di tiga masjid yang ada di Lingkungan Kasuarrang, Kelurahan 

Allepolea, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros. Setelah para jemaah 

melaksanakan salat jumat dan berdoa, maka beberapa jemaah langsung 

maju ke saf terdepan untuk melaksanakan salat zuhur. Terlebih dulu salah 

satu jemaah mengumandangkan ikamah, setelah itu Imam Masjid rawatib 

memimpin salat zuhur sebanyak empat rakaat. Salat zuhur tersebut 

dilaksanakan oleh beberapa orang saja yang semuanya merupakan jemaah 

yang sudah lanjut usia. Jumlah mereka tidak lebih dari dua saf atau sekitar 

dua puluh orang.  

Adapun alasan mereka melaksanakan salat zuhur setelah salat 

jumat yaitu karena mereka merupakan pengikut Tarekat Khalwatiyah 

Samman yang mengajarkan bahwa salat jumat bukan pengganti salat 

zuhur, karenanya salat zuhur harus tetap dilaksanakan di hari jumat 

(setelah pelaksanaan salat jumat). 

Tarekat Khalwatiyah Samman mengajarkan kepada pengikutnya 

bahwa salat zuhur dan salat jumat merupakan salat yang wajib 

dilaksanakan pada hari jumat karena keduanya merupakan salat yang 

berdiri sendiri (mustaqillah).  
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B. Implikasi Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan bacaan untuk 

menambah wawasan dan pemahaman bagi para akademisi khususnya 

bagi para mahasiswa prodi ilmu hadis terkait adanya pelaksanaan salat 

zuhur setelah salat jumat yang dilakukan oleh masyarakat sekitar. 

Penelitian ini juga diharapkan menjadi bahan rujukan bagi para peneliti 

selanjutnya yang ingin meneliti lebih lanjut tentang dalil-dalil yang 

menjadi landasan Tarekat Khalwatiyah Samman terkait dengan 

pelaksanaan salat zuhur setelah salat jumat. 
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