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PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 

dilihat pada tabel berikut:  

1. Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 ba b be ب

 ta t te ت

 ṡa ṡ es (dengan titik di atas) ث

 jim j je ج

 ḥ ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 kha kh ka dan ha خ

 dal d de د

 ża ż zet ذ

 ra r er ر

 zai z zet ز

 sin s es س

 syin sy es dan y ش

 ṣad ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 ḍad ḍ de (dengan titik di bawah) ضِ

 ṭa ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 ẓa ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain ‘ apostrof terbalik‘ ع
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 gain g ge غ

 fa f ef ف

 qaf q qi ق

 kaf k ka ك

 lam l el ل

 mim m em م

 nun n en ن

 wau w we و

 ha h ha ه

 hamzah ’ apostrof ء

 ya y ye ي

 

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

apapun. Jika 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: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah a A امِ

 Kasrah i I اِ 

 Dammah u U اُِ
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 Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fatḥah dan yā’ ai a dan i مـىِ 

 fatḥah dan wau au a dan u مـوِ 

 
Contoh:  
 

 kaifa :    كمي فمِ

 haula :  همو لمِ

3.   Maddah 

 Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harakat dan 

Huruf 

Nama Huruf dan 

Tanda 

Nama 

ا...ى  fatḥah dan alif atau alif ...م
maqsūrah  

ā a dan garis atas 

 ’kasrah dan yā  ـــــيِ
ī i dan garis atas 

 ḍammah dan wau ــُـو
ū u dan garis atas 

Contoh:  

 māta :  مماتمِ

 ramā :  رمممى

 qīla :  ق ي لمِ
وُ تُِ  yamūtu :  يَم

4. Tā’ Marbūṭah 
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 Transliterasi untuk tā’ marbūṭah ada dua, yaitu: tā’ marbūṭah yang hidup 

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

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

adalah [h].  

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

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

marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

Contoh: 

 rauḍah al-aṭfāl : رمو ضمةُِالأمط فمالِ 

لمةُِ  al-madīnah al-fāḍilah : المد ي ـنمةُِالفماض 
ممةُِ  al-ḥikmah : الْ ك 

5. Syaddah (Tasydīd) 

 Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda tasydīd ( ِـ  ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan pengulangan 

huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

 rabbanā :  رمب ـنما

نما  najjainā :  نَم يـ 
قُِّ  al-ḥaqq :  الْم
ممِنُـع ِ    : nu‘‘ima 
 aduwwun‘:  عمدُوِ 
 Jika huruf (ي) ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 

kasrah (  ي …  -  ِ ), maka transliterasinya seperti huruf maddah menjadi ī. 

Contoh:  
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 ʻAlī (bukan ʻAliyy atau ʻAly) :  عمل يِ 

 ِ  ʻArabī (bukan ʻArabiyy atau ʻAraby) :  عمرمب 
6. Kata Sandang 

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

lam maʻrifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti 

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

Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata 

sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis 

mendatar (-). 

Contoh: 

    al-syams (bukan asy-syams) :    الش م سُِ

    al-zalzalah (bukan az-zalzalah) :  الزمل زملمةُِ

7. Hamzah 

 Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (ʼ) 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: 

نمِ  ta’murūna :  تَم مُرُو 

 ’al-nau :   النـ و عُِ
ءِ   syai’un :  شمي 
 umirtu :  أمُ ر تُِ

 

 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 
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 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-Qurʼan (dari al-Qurʼān), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-

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

ditransliterasi secara utuh.  

Contoh:  

Fī ẓilāl al-Qurʼān 

Al-Sunnah qabl al-tadwīn. 

9. Lafz al-Jalālah (الله) 

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

berkedudukan sebagai mudāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasikan tanpa huruf 

hamzah. 

Contoh: 

 dīnullāh :  د ي نُِاللِ 

للِ   billāh :  بِ 
 Adapun tāʼ marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-jalālah, 

ditransliterasi dengan huruf (t). 

Contoh: 

ِرمح مة ِاللِ   hum fī rahmatillāh :  هُم ِفِ 

 

10. Huruf Kapital 
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 Walau sistem tulisan arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam 

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenal 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 awal dari judul referensi yang didahului 

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

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

Contoh: 

Wa mā Muḥammadun illā rasūl  

Inna awwala baitin wuḍiʻa linnāsi lallażī bi Bakkata mubārakan  

Syahru Ramaḍān al-lażī unzila fīh al-Qurʼān 

Abū Naṣr al-Farābi, Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī, Al-Gazālī  

Al-Munqiż min al-Ḍalāl 

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

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

disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. 

Contoh: 
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Abū al-Walīd Muḥammad Ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibn Rusyd, Abū al-

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

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

Naṣr Ḥāmid Abū) 

 

B. Daftar Singkatan 

 Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:  

swt.   : subḥānahū wa taʻālā  

saw.   : ṣallallāhu ʻalaihi wa sallam  

a.s.   : ʻalaihi 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 ʻImrān/3: 4  

HR  : Hadis Riwayat 
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ABSTRAK 

Nama : Surhaman Yatie 

NIM : 80700221002 

Judul : Manhaj Al-Imām Al-Ṭabrānī dalam kitab Al-Mu’jam Al- Kabīr 

 

Kitab al-mu’jam al- kabīr adalah salah satu karya besar Al-Imām Al-

Ṭabrānī. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang penyusunan kitab 

al-Mu’jam al-Kabīr, bagaimana manhaj penulisannya dan mengukur sejauh mana 

pengaruh kitab al-Mu’jam al-Kabīr dalam studi hadīṡ. Jenis penelitian yang 

dilakukan adalah penelitian pustaka/ library research yang bersifat deskriptif 

kualitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan historis-filosofis. 

Dari hasil analisis yang dilakukan, penulis menyimpulkan bahwa: pertama, 

latar berlakang penyusunan kitab al-Mu’jam al-Kabīr adalah untuk mengumpulkan 

sanad periwayatan para sahabat, dilengkapi dengan penjelasan biografi sahabat. 

Kedua, manhaj Imām Al-Ṭabrānī dalam kitab al-Mu’jam al-Kabīr adalah corak 

penulisannya bercorak musnad walaupun judulnya mu’jam, pemilihan kualitas 

hadīṡnya beragam, tanpa mempersyaratkan kehujjahan hadīṡ, nama-nama sahabat 

Nabi disusun dengan memperhatikan urutan keutamaannya, sistematika penyusunan 

hadīṡnya dengan bersanad, Ketiga, peran kitab al-Mu’jam al-Kabīr dalam studi hadīṡ 

sangat besar, baik dalam menjaga dan membela sunnah-sunnah Nabi saw, 

menjelaskan biografi sahabat, ataupun dalam menjelaskan riwayat-riwayat 

pendukung berupa syawahid atau mutaba’at.   

Implikasi penelitian ini adalah menginformasikan bahwa al-Mu’jam al-

Kabīr adalah solusi bagi yang ingin mencari bografi sahabat, syawahid atau 

mutaba’at. Bagi  penulis/ pembicara perlu selektif dalam menukil hadīṡ dari al-

Mu’jam al-Kabīr, karena Imām Al-Ṭabrānī dalam karyanya ini tidak 

mempersyaratkan keotentikan hadīṡ. 
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هالبحثهمستخلصهه
ه:هسورحمنهياتههاسمهالطالب
 80700221002:ههههرقمهالقيده

ه:همنهجهالإمامهالطبرانيهفيهكتابههالمعجمهالكبيرههموضوعهالرسالة
 

إلىِ المتواضعةِ الرسالةِ هذهِ تهدفِ الطبراني،ِ الإمامِ مؤلفاتِ أعظمِ منِ واحدِ الكبيرِ المعجمِ
ولمعرفةِمنهجِالإمامِالطبرانيِفيه،ِوأيضاِلمعرفةِمدىِمعرفةِسببِتَليفِالإمامِالطبرانيِللمعجمِالكبير،ِِ

تَثيرِالمعجمِالكبيرِفِِدراسةِالْديث.ِالمنهجِالمستخدمِفِِهذاِالبحثِهوِمنهجِبحثِمكتبيِعلىِنهجِِ
ِكيفيِووصفي،ِواستخدمِالباحثِفِِهذهِالدراسةِمدخلاِتارخياِوِفلسفياِ.

سببِتَليفِالمعجمِِِ،ِأولا:ماِيليِِمنِنتائجِالتحليلِالذيِأجراهِالباحث،ِيلخصِإلىِذلكِ
كِلِالصحاب.ِثانيا:ِمنهجِالإمامِالطبرانيِفِِالمعجمِ الكبييرِهوِلجمعِرواياتِالصحابةِمعِبيانِترجْة
حجيةِ يشترطِ لاِ وأنهِ المعجم،ِ موضوعِكتابهِ وإنِكانِ المسند،ِ بأسلوبِ ألفِكتابهِ أنهِ هو،ِ الكبيرِ

أمو لموِ  حسبِ الصحابةِ أسماءِ ورتبِ فيه،ِ الأحاديثِكلهاِالْديثِ ترتيبِ فِِ ونهجِ الإسلام،ِ فِِ مِ ته  يا 
كِبيرِفِِدراسةِالْديث،ِإماِفِِالْفظِعلىِسنةِالنبيِِ أوِالدفاعِِِصلى الله عليه وسلممسندة.ِثالثا:ِللمعجمِالكبيرِدور

 عنها،ِأوِفِِتراجمِالصحابةِوكذلكِفِِبيانِالشواهدِوالمتابعات.ِِِ
الرسالةِهي نتيجةِهذهِ المترتبةِعلىِ الأثارِ أماِ الكبيرِهوِِِِ،وِ المعجمِ العلمِأنِ إنباءًِلطلابِ

والمتابعات الشواهدِ فيهِ أنِ مسندة،ِكماِ الصحابةِ تراجمِ عنِ للبحثِ وِموضعِ الب،ِ أوِعلىِ احثيِْ
حجيةِِِالمحاضرين فيهِ يشترطِ لاِ الطبرانيِ الإمامِ لأنِ الكبير،ِ المعجمِ عنِ الأحاديثِ نقلِ فِِ الانتياهِ
 الْديثِ.
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The book al-Mu'jam al-Kabīr is one of the great works of Al-Imām Al-

Ṭabrānī. This research aims to find out the background to the preparation of the book 

al-Mu'jam al-Kabīr, how it was written and measure the extent of the influence of the 

book al-Mu'jam al-Kabīr in the study of hadīṡ. This type of research is library 

research which is descriptive qualitative in nature. This research uses a historical-

philosophical approach. 

From the results of the analysis carried out, the author concludes that: first, the 

background to the preparation of the book al-Mu'jam al-Kabīr was to collect the 

narratives of companions of the Prophet, complete with biographical explanations of 

the companios. Second, the methodology of Imām Al-Ṭabrānī in the book al-Mu'jam 

al-Kabīr is that the style of writing is musnad even though the title is mu'jam, the 

quality of the hadīṡ is varied, without requiring the authenticity of the hadīṡ, the 

names of the Prophet's companions are arranged taking into account the order of 

priority, systematics of compiling hadīṡ using sanad. Third, the role of the book al-

Mu'jam al-Kabīr in the study of hadīṡ is very large, both in protecting and defending 

the sunnah of the Prophet SAW, explaining the biographies of the companions, or in 

explaining supporting narrations in the form of shawahid or mutaba'at. 

The implication of this research is to inform that al-Mu'jam al-Kabīr is a 

solution for those who want to find a biography of the companions, shawahid or 

mutaba'at. Writers/speakers need to be selective in quoting hadīṡ from al-Mu'jam al-

Kabīr, because Imām Al-Ṭabrānī in his work does not require the authenticity of 

hadīṡ. 

 

 

 

 



 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Nabi Muhammad saw, merupakan teladan bagi seluruh manusia, khususnya 

bagi ummat islam. Untuk menaati dan meneladani Rasulullah saw, maka sebagai 

umat muslim yang datang jauh setelah wafatnya, perlu mengkaji dan mendalami 

hadīṡ-hadīṡnya. Hadīṡ-hadīṡ Rasulullah saw, tertuang dalam karya-karya para ulama 

hadīṡ, sehingga bagi siapa saja yang ingin mengkaji dan mendalami hadīṡ Rasulullah 

saw, mereka perlu kembali merujuk ke buku-buku hadīṡ karya ulama-ulama hadīṡ 

tersebut.  

Karya-karya ulama hadīṡ beragam coraknya, di antaranya adalah karya yang 

disusun bercorak musnad ada pula bercorak mu’jam. Musnad dari segi bahasa adalah 

bentuk ism maf’ūl dari kata sanad (  سَ نَد) yang bermakna    1 مُعْتمََد yaitu sandaran, atau   مَ ا

   .yaitu apa saja yang muncul di permukaan 2 ارْ تفََعَ م  نَ  الأرَْ ض  

Adapun secara istilah musnad yaitu karya yang disusun menurut nama 

perawi pertama, perawi yang menerima hadiṡ dari Rasulullah saw, yaitu para sahabat 

 
1 Abu Al-Hasan Ahmad bin Fāris bin Zakariya, Mu’jam Maqāyis al-Lugah (Cet. I, Dār Al-

Fikr, 1399 H/1979M), jilid 3, h.105 

 
2 Muḥammad bin Mukrim bin Manẓūr al-Afrīqī al-Miṣrī, Lisān al-‘Arab (Cet. I, Dār al-

Ṣādir, Beirut1410H/1990M), jilid 3, h. 220  
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Nabi saw.3 Karya-karya yang bercorak musnad mengenal tiga sistematika bentuk 

penyusunan,4 yaitu : 

a. Menyusun kitab musnad berdasarkan nama-nama sahabat sesuai urutan huruf 

hija’iyah, mulai nama yang berawalan huruf alif, kemudian alif dan ba’. Seperti 

mendahulukan nama Ubai bin Ka’b (  أبَُيْ بْنُ كَعْب), lalu Usamah bin Zaid (  ُأسَُامَةُ بْن

  .dan seterusnya ,(أنَسَُ بْنُ مَال ك  ) kemudian Anas bin Malik ,(زَيْد  

b. Menyusun kitab musnad berdasarkan kabilah-kabilah yang mulia, seperti 

mendahulukan kabilah Banī Hāsyim, lalu kabilah yang dekat nasabnya dengan 

Banī Hāsyim seperti Bani Abdi Syamsy dan seterusnya.  

c. Menyusun kitab musnad berdasarkan sahabat Nabi saw, yang lebih dulu 

memeluk islam, dan sahabat yang memiliki keutamaan dibanding sahabat lain, 

seperti mendahulukan sepuluh sahabat yang dijamin masuk surga, kemudian 

disusul dengan para sahabat yang berkontribusi di perang badar, lalu sahabat 

yang terlibat dalam bai’at al-ridhwān dan seterusnya. 

Karya terbesar yang bercorak musnad adalah kitab yang disusun oleh Imam 

Ahmad bin Hambal (w. 241 H) yang lebih dikenal dengan nama Musnad al-Imam 

Ahmad. Kitab ini menghimpun kurang lebih 40.000 riwayat (dihitung dengan riwayat 

yang disebutkan berulang) dalam kitab musnadnya.5 

 
3 Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqī, Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadiṡ (Cet. II, 

Semarang: Pustaka Rizki Putra 2009), h. 81  

 
4 Muhammad bin Mathar Al-Zahrānī, Tadwīn Al-Sunnah Nasy’atuhu Wa Taṭawuruhu (Cet. 

I, Riyadh: Dār Al-Hijrah 1417 H/1996 M), h. 100 

 
5 Muhammad bin Maṭar al-Zahrānī, Tadwīn Al-Sunnah Nasy’atuhu Wa Taṭawuruhu, h. 106 
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Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa penulisan kitab hadīṡ yang 

bercorak musnad telah mendapat perhatian ulama sejak abad ketiga hijriah, yaitu 

abad keemasan dan kematangan ilmu-ilmu keislaman khususnya ilmu hadīṡ itu 

sendiri. Abad ketiga hijriah merupakan puncak kemajuan dan perkembangan ilmu 

hadīṡ.  

Abad ketiga hijriah memiliki ciri khas tersendiri dalam hubungannya 

dengan pembukuan dan penulisan hadīṡ dan ilmu-ilmu hadīṡ. Fase ini memiliki 

kelebihan dibanding fase sebelumnya yaitu abad pertama dan kedua hijriah dari segi 

sistematka penulisan dan susunan hadīṡ yang lebih baik dari sebelumnya.  

Pada abad pertama para sahabat Nabi saw, dan Tābi’īn meriwayatkan hadīṡ 

berdasarkan kekuatan hafalan, dan mereka belum membukukan hadīṡ. Nuruddin ‘Itr 

menyebutkan bahwa sebab utama hafalan mereka kuat adalah karena kondisi jiwa 

mereka yang masih stabil dan dorongan agama yang kuat, dalam rangka menjaga 

syariat pasca wafatnya Nabi saw.6  

Pada abad kedua para ulama lebih dominan mengumpulan hadīṡ tanpa 

menyaringnya. Dalam kitab-kitab ulama abad kedua hijriah ini tidak hanya memuat 

hadīṡ saja, tapi juga memuat fatwa-fatwa sahabat dan fatwa-fatwa tabi’in, semua itu 

dikumpulkan dalam satu karya hadīṡ. Maka dalam kitab-kitab ulama abad tersebut 

 
 
6 Nuruddin ‘Iṭr, Manhaj al-Naqd Fī ‘Ulūm al-Hadīṡ (Cet. II, Suriah: Dār al-Fikr, 1418 

H/1997M), h. 37  
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terdapat hadīṡ-hadīṡ marfu’, mauqūf dan hadīṡ maqṭū’. Sebagai contoh yaitu kitab al-

Muwaṭa’ karya imam Malik bin Anas (w. 179 H).7  

Pada abad ketiga hijriah, ulama hadīṡ menyempurnakan kekurangan di abad 

sebelumnya dengan mengumpulkan hadīṡ, membukukannya dan memisahkan hadīṡ-

hadīṡ Nabi saw, dari fatwa-fatwa sahabat dan tābi’in. karya-karya hadīṡ di abad  

ketiga hijriah mengisyaratkan betapa ulama hadīṡ di zaman itu berusaha untuk 

memurnikan karya-karya hadiṡ dari selain hadīṡ Nabi saw. Muhammad Bin Maṭar al-

Zahrānī mengatakan bahwa fase ini memiliki kelebihan di banding fase sebelumnya 

dari beberapa segi,8 yaitu :  

1. Pemisahan hadīṡ-hadīṡ Nabi saw, dari perkataan yang lain, dimana pada abad 

sebelumnya penulisan hadīṡ masih tercampur dengan perkataan sahabat dan 

fatwa-fatwa tābi’in. 

2. Munculnya karya-karya ulama dalam penulisan hadīṡ dengan beragam bentuk 

dan coraknya. Diantara corak penyusunan itu adalah kitab Musnad, kitab al-

Ṣihāh9 kitab al-Sunan10 dan kitab al-Ma’ājim.11  

 
7 Teungku Muhammad Hasbi Al-Shiddieqī, Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadiṡ, h. 55 

 
8 Muhammad bin Maṭar al-Zahrānī, Tadwīn Al-Sunnah Nasy’atuhu Wa Taṭawuruhu, h.98 

 
9 Yaitu kitab hadīṡ yang disusun dengan syarat hadīṡ ṣahīh. Lihat : Hāfiẓ Ṡanā’ullah al-

Zāhidī, al-Fuṣūl fi Muṣṭalah Hadīṡ al-Rasūl (Cet. I ; Pakistan: Ṣadiq Abādi, 1423 H(, jilid 1, h. 20  

 
10 Yaitu kitab hadiṡ yang disusun dengan dasar membagi kitab-kitab itu dalam beberapa bab, 

umpamanya bab ṭaharah bab wudhu, bab ṣalat dan seterusnya. Maka tiap-tiap hadiṡ yang berpautan 

dengan ṭaharah dimasukkan kedalam bab ṭaharah demikian selanjutnya, seperti al-Kutub al-Sittah. 

Lihat : Teungku Muhammad Hasbi Al-Shiddieqī, Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadiṡ, h. 81 
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3. Munculnya karya-karya ulama dalam bidang ikhtilāf al-hadīṡ, seperti yang 

ditulis oleh Imam al-Syāfi’ī dan yang lainnya. 

Ada juga karya ulama yang bercorak musnad, disusun berdasar urutan nama 

sahabat Nabi saw,  namun karya-karya tersebut tidak berjudul musnad, seperti kitab 

Al-‘Ilal yang dikarang oleh Abu al-Hasan Ali bin Umar bin Ahmad al-Baghdādī al-

Dāruquṭnī (w. 385 H) dan al-Mu’jam al-Kabīr yang disusun oleh Abu al-Qāsim 

Sulaimān bin Ahmad bin Ayub al-Ṭabrānī (w. 260-360 H).12  

Imām Al-Ṭabrānī (w.360 H) dikenal sebagai seorang ahli hadīṡ yang 

menguasai banyak periwayatan hadīṡ, khususnya dalam bidang sanad-sanad sahabat 

Nabi saw. Kehidupannya dipenuhi dengan belajar, mengajar dan menyebarkan ilmu 

dengan karya-karya ilmiahnya. Banyak penilaian positif ulama terhadapnya yang 

membuktikan kedalaman ilmunya di bidang hadīṡ. Al-Żahabī (w.748 H) dalam 

menilai Imām Al-Ṭabrānī dia berkata :  

مِممِِِدِ قمِِِهُِثُِي ـِدِ حمِومِِِرٍِهُِشِ أمِِِةمرِمِشِ عمِومِِِامٍِعمِِِةمِائمِمِ ِِلمِممِكِ تمِاسِ   13دمِلامِالبِ ِِلم
Artinya  :  

“Dia hidup selama satu abad sepuluh bulan, hingga hadīṡ- hadīṡnya telah 

memenuhi seluruh negeri”.   
 

Dalam komentarnya yang lain, al-Żahabī juga berkata, mengakui tingkat 

keilmuan dan kredibilitas Imām Al-Ṭabrānī  :  

 
11 Yaitu kitab hadiṡ yang mengumpulkan hadis berdasarkan sanad-sanad sahabat, atau 

disusun berdasarkan nama-nama guru penulis, atau berdasarkan negeri atau kabilah. Lihat : Hāfiẓ 

Ṡanā’ullah al-Zāhidī, al-Fuṣūl fi Muṣṭalah Hadīṡ al-Rasūl, h. 21 

 
12 Muhammad Bin Maṭar al-Zahrānī, Tadwīn Al-Sunnah Nasy’atuhu Wa Taṭawuruhu, h. 104 

 
13 Muhammad bin Ahmad bin Uṡmān al-Żahabī, Tażkiratu al-Huffāẓ (Cet. I, Libanon: Dār al-

Kutub al-Ilmiah, 1419 H/ 1998 M), jilid 3, h.917  
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مُُمد  ثُِ الجمو الُ،ِ الر ح الُ،ِ الث  قمةُ،ِ الْماف ظُ،ِ :الإ ممامُ،ِ المعم رينم،هُوم علمُِ ِ، الإ سلامم  ِ ِ م  معماج 
الم صماحبُِ

 14الث لامثمةِ 
Artinya : 

“Dia adalah seorang imam, penghafal banyak hadīṡ, kuat hafalannya, banyak 

bersafar menuntut ilmu, sering mengelilingi negeri-negeri islam, pakar hadīṡ, 

panjang umurnya, pengarang tiga kitab mukjam”.  
 

Karya-karyanya juga menjadi bukti keluasan pengetahuannya dan 

kegigihannya menyebarkan hadīṡ-hadīṡ Rasulullah saw. Tiga karya ilmiahnya yang 

fenomenal dalam bidang hadīṡ sebagaimana yang diisyaratkan oleh imam al-Żahabī 

di atas adalah Al-Mu’jam al-Kabīr, al-Mu’jam al-Auṣaṭ dan al-Mu’jam al-Ṣaghīr.   

Al-Mu’jam al-Kabīr adalah salah satu karya Imām Al-Ṭabrānī yang 

menghimpun puluhan ribu riwayat yang lengkap dengan sanadnya. Walaupun judul 

kitab ini adalah mu’jam, akan tetapi sistematika penyusunan hadīṡ di dalamnya 

adalah sistematika kitab musnad.15 

Al-Mu’jam al-Kabīr juga merupakan salah satu kitab musnad terbesar yang 

mengumpulkan banyak riwayat-riwayat sahabat Nabi saw, bahkan Imām Al-Ṭabrānī 

menyebutkan periwayat dari kalangan sahabat yang dalam istilah para ulama hadīṡ 

mereka adalah muqillīn (sedikit meriwayatkan hadīṡ), sehingga tidak heran jika kitab 

ini menyebutkan banyak riwayat yang tidak terdapat dalam kutub al-sittah.  

Ada beberapa hal dalam kitab al-Mu’jam al-Kabīr yang berbeda dari karya-

karya bercorak musnad pada umumnya. Hal ini menarik minat penulis untuk 

 
14 Muhammad bin Ahmad bin Uṡmān al-Żahabī, Siyar A’lām al-Nubalā’ (Cet. I, Beirut: 

Mu’assasah al-Risālah, 1422 H/ 2001 M), jilid 24, h. 74 

 
15 Muhammad Bin Maṭar al-Zahrānī, Tadwīn al-Sunnah Nasy’atuhu Wa Taṭawwuruhu, h. 104 
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melakukan penelitian terhadap karya Imām Al-Ṭabrānī ini. Sebagai contoh di sini 

musnad Abu Hurairah ra. Dalam kitab Musnad imam Ahmad bin Hambal dapat 

ditemukan musnad Abu Hurairah ra, namun dalam kitab al-Mu’jam al-Kabīr tidak 

ditemukan musnad Abu Hurairah, padahal Abu Hurairah adalah sahabat yang paling 

banyak meriwayatkan hadīṡ Nabi saw.16   

Hal yang perlu untuk diteliti dan dikaji dalam al-Mu’jam al-Kabīr juga 

adalah latar belakang dan sebab penyusunan kitab al-Mu’jam al-Kabīr ini. Latar 

belakang penyusunan sebuah karya ilmiah perlu untuk dikaji, karena dengan 

mengetahui latar belakang penulis, dapat terdeteksi secara global maksud dan tujuan 

karya tersebut.  

Sebagaimana yang telah dipaparkan di atas bahwa Imām Al-Ṭabrānī 

memiliki beberapa karya ilmiah, khususnya dalam bidang hadīṡ yaitu al-Mu’jam al-

Kabīr, al-Mu’jam al-Auṣaṭ dan al-Mu’jam al-Ṣaghīr yang masing-masing dari setiap 

karyanya ini memiliki latar belakang penyusunan yang berbeda antara satu dengan 

yang lain. Oleh karena itu, penulis melihat perlu dilakukan penelitian mengenai latar 

belakang penyusunan kitab al-Mu’jam al-Kabīr agar tidak terjadi kekeliruan 

dikalangan penuntut ilmu hadīṡ ketika mengkaji kitab al-Mu’jam al-Kabīr.   

Hal lain yang penting juga untuk diteliti dan dikaji dalam al-Mu’jam al-

Kabīr adalah manhaj Imam Al-Ṭabrānī dalam menyusun hadīṡ-hadīṡ Nabi saw. Hal 

ini penting untuk diteliti karena penulis melihat dalam beberapa hal kitab Imām Al-

 
16 Abu al-Hajjāj Yūsuf bin al-Zakī Abd al-Rahmān al-Mizzī, Tahżīb al-Kamāl (Cet. I ; Bairut: 

Mu’assasah al-Risālah, 1400 H/1980M), Jilid 34 h. 366  
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Ṭabrānī ini memiliki perberbedaan dengan karya-karya yang bercorak musnad 

lainnya. 

Sebagai contoh setiap menulis musnad seorang sahabat Nabi saw, Imām Al-

Ṭabrānī selalu memulainya dengan menyebutkan biografi sahabat tersebut. Dia 

konsisten untuk selalu menyebutkan sahabat, yang pernah bersama Nabi saw, dalam 

safarnya atau dalam perangnya, walaupun sahabat tersebut tidak meriwayatkan satu 

hadīṡpun  dari Nabi saw. Oleh karena itu, disamping kitab al-Mu’jam al-Kabīr ini 

menjadi kitab rujukan dalam bidang musnad, kitab ini juga menjadi salah satu 

rujukan dalam biografi sahabat Nabi saw.  

Hal lain yang menarik untuk dikaji dalam kitab al-Mu’jam al-Kabīr adalah 

pengaruh dan urgensi kitab al-Mu’jam al-Kabīr dalam perkembangan studi hadīṡ. 

Dalam hemat penulis kajian terhadap pengaruh kitab al-Mu’jam al-Kabīr penting 

untuk dilakukan, agar dapat diketahui sejauh mana peran kitab Imām Al-Ṭabrānī ini 

dalam mengabadikan dan membumikan hadīṡ-hadīṡ Rasulullah saw.  

Penulis memandang bahwa perlu untuk melakukan penelitian terhadap kitab 

al-Mu’jam al-kabīr disebabkan faktor-faktor yang penulis sebutkan di atas. Di sisi 

lain juga penting untuk mengkaji kitab ini, dalam rangka memperkaya khazanah ilmu 

para penuntut ilmu hadīṡ, dan mempermudah para pengkaji hadīṡ-hadīṡ Nabi saw, 

dari kitab-kitab klasik para ulama, khususnya dalam mengkaji kitab al-Mu’jam al-

Kabīr.   

 

 



9 
 

 
 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan dari latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi masalah 

pokok dan fokus penelitian ini adalah “bagaimana manhaj Imām Al-Ṭabrānī dalam 

kitab al-mu’jam al-kabīr”, yang dapat diuraikan menjadi beberapa rumusan masalah 

berikut ini :  

1. Bagaimana latar belakang penyusunan kitab al-Mu’jam al-Kabīr ? 

2. Bagaimana manhaj kitab al-Mu’jam al-Kabīr ?  

3. Bagaimana pengaruh kitab al-Mu’jam al-Kabīr dalam studi hadīṡ ?  
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C. Pengertian Judul dan Ruang Lingkup Pembahasan 

Untuk mendapatkan kejelasan dan menghindari terjadinya kesalahpahaman 

dan kekeliruan penafsiran, serta perbedaan interpretasi yang mungkin saja terjadi 

terhadap penelitian ini yang berjudul " Manhaj Imām Al-Ṭabrānī Dalam Kitab al-

Mu’jam al-Kabīr”, terlebih dulu penulis akan memberikan pengertian dan penjelasan 

yang dianggap penting terhadap beberapa kata atau himpunan kata yang berkaitan 

dengan judul di atas, sebagai berikut : 

a. Manhaj, berasal dari bahasa arab yang berbentuk ism maf’ul )  نهََجَ  dari kata )مَنْهَج 

yang artinya jalan, langkah17.  Sinonim kata ini dalam bahasa Indonesia adalah 

kata metode yang berarti cara atur yang digunakan untuk melakukan suatu 

pekerjaan agar tercapai sesuai dengan yang dikehendaki18. 

b. Kitab al-Mu’jam al-Kabīr, merupakan sebuah karya ilmiah dalam bidang hadīṡ 

yang bercorak musnad, disusun oleh Abu al-Qāsim Sulaimān bin Ahmad bin 

Ayub al-Ṭabrānī, dicetak oleh Maktabah Ibnu Taimiyah, diterbitkan di Kairo 

pada tahun 1404 H/ 1983 M, dan ditahqiq oleh Hamdi Abdu al-Majīd al-Silafī 

dalam 25 jilid.  

Dengan demikian, penelitian ini merupakan kajian tentang manhaj yang 

digunakan oleh Imam Al-Ṭabrānī dalam menyusun kitab al-Mu’jam al-Kabīr. 

Dengan kata lain ini adalah kajian kitab untuk meneliti sisi manhajnya, yang meliputi 

 
17Abu Al-Hasan Ahmad bin Fāris bin Zakariya, Mu’jam Maqayīs al-Lugah, jilid 5, h.361, 

lihat juga Jamaluddin bin Manẓūr al-Anṣārī al-Afrīqī, Lisān al-‘Arab (Cet. III; Beirut: Dār al-Ṣādir, 

1414 H), jilid 2, h. 383 
18 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi ketiga ; Jakarta: 

Balai Pustaka 2005), h. 740 
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latar belakang penyusunan, manhaj penyusunan serta peran dan pengaruh kitab al-

Mu’jam al-Kabīr dalam studi hadīṡ.  

D. Kajian Pustaka  

Studi tentang manhaj ulama hadīṡ dalam karya-karya yang mereka susun di 

berbagai bidang ilmu hadīṡ, baik karya berupa kutub al-Ṣihāh, kitub al-Sunan, kutub 

al-Masānīd, kutub al-Jawāmi’, syuruh al-hadīṡ atau ulūm al-Hadīṡ  sudah banyak 

dikaji oleh para peneliti.  

Penelitian itu juga mengkaji berbagai sisi karya-karya klasik tersebut, mulai 

dari manhajnya, sudut pandang penuluisnya, syarta-syarat penulisnya, perbandingan 

karya-karya mereka, dan masih banyak lagi sisi lain yang menjadi fokus kajian 

mereka. 

Penelitian-penelitian itu juga dapat dilihat pada literatur-literatur berbahasa 

Arab maupun berbahasa Indonesia. Namun belum semua karya ulama hadīṡ yang ada 

telah diteliti, atau ada yang telah diteliti namun pada sisi yang lain, sehingga masih 

perlu penelitian lebih lanjut.  

Sebatas pengetahuan penulis, belum ada peneliti yang mengkaji secara 

spesifik pembahasan tentang manhaj Imām Al-Ṭabrānī dalam kitab al-mu’jam al-

kabīr, maka dalam pembahasan ini, penulis berupaya untuk mengkaji karya Imā Al-

Ṭabrānī ini, dengan fokus kajian pada sisi manhajnya.  

Dalam penelitian ini, karena sifatnya adalah kajian kitab, maka referensi 

utamanya adalah kitab al-Mu’jam al-Kabīr yang ditulis oleh Imām Al-Ṭabrānī 

sekaligus sebagai bahan kajian. Namun demikian, masih banyak kitab karya ulama 
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lain yang dapat digunakan sebagai sumber utama dalam pengkajian ini, khususnya 

kitab – kitab yang membahas tentang kitab masānīd dan kitab-kitab yang berkaitan 

dengan al-Mu’jam al-Kabīr dan permasalahnnya. Di antara kitab-kitab yang 

dijadikan referensi peneitian ini adalah :  

1. Judul kitab : al-Mu’jam al-kabīr  

Nama penyusun : Sulaimān bin Ahmad bin Ayub al-Ṭabrānī (w. 260-360 H). 

Inti pembahasan : Menilik dari namanya, dapat dipahami bahwa kitab ini lebih besar 

dari dua karya Imām Al-Ṭabrānī yaitu kitab al-Mu’jam al-Auṣaṭ dan al-Mu’jam al-

Ṣaghīr. Dari segi nama, kitab ini seakan bercorak ma’ājim, namun sebenarnya tidak 

demikian. Walaupun judul kitab ini adalah mukjam, akan tetapi sistematika 

penyusunan hadīṡ di dalamnya adalah sistematika kitab musnad, sehingga kitab ini 

masuk dalam kategori kitab yang bercorak musnad.  

Kitab ini berisi musnad para sahabat Nabi saw, disertai dengan biografi 

masing-masing sahabat tersebut. Imām Al-Ṭabrānī tidak membatasi periwayatan 

setiap sahabat yang dia sebutkan, bahkan al-Tabrāni konsisten menyebutkan sahabat 

Nabi saw, walaupun riwayatnya hanya sedikit atau bahkan tidak meriwayatkan satu 

hadīṡpun.19  

Pikiran Pembeda : dalam kitab ini, Imām Al-Tabrānī tidak menjelaskan 

secara detail manhaj yang digunakannya. Pada muqaddimah kitabnya dia hanya 

 
19 Abu al-Qāsim Sulaimān bin Ahmad bin Ayub al-Ṭabrānī, al-Mu’jam al-Kabīr (Cet. II; 

Kairo: Maktabah Ibnu Taimiyah 1404 H/ 1983 M), jilid 1, h. 51 
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menjelaskan manhaj kitab ini secara ringkas, akan tetapi masih perlu dijabarkan lebih 

jauh lagi agar lebih nampak manhaj yang digunakannya.  

2. Judul kitab :  al-Mu’jam al-Ausaṭ  

Nama penyusun : Sulaimān bin Ahmad bin Ayub Al-Ṭabrānī (w. 260-360 H) 

Inti pembahasan : Kitab ini berisi hadīṡ-hadīṡ Nabi saw, yang gharīb, dengan disertai 

penjelasan sebab gharibnya sebuah hadīṡ, oleh karena itu kitab ini menjadi salah satu 

rujukan utama dalam ilmu ‘illat al-hadīṡ. Sistematika penyusunan hadīṡ dalam kitab 

ini adalah berdasarkan urutan abjad hija’iyah dari nama guru-guru Imām Al-Ṫabrānī 

mulai dari seorang guru yang namanya berawalan alif kemudian ba’ dan seterusnya. 

Dalam kitab ini Imām Al-Ṫabrānī menyebutkan semua periwayatan gharīb dari setiap 

gurunya disertai penjelasan sebab gharībnya.  

Jika seorang guru memiliki beberapa hadīṡ yang sanadnya sama, maka  

Imām Al-Ṫabrānī hanya menyebutkan sanadnya dengan sempurna pada bagian 

pertama saja, adapun seterusnya dia cukup mengisyaratkan dengan perkataan   ب ه  وَ 

(dengan sanad tersebut). Tujuan penulisan kitab ini adalah untuk mengumpulkan 

hadīṡ-hadīṡ gharib, tanpa menyeleksi autentisitas hadiṡnya. Oleh sebab itu dapat 

ditemui dalam kitab ini hadīṡ-hadīṡ yang marfu’, mauquf, bahkan maqṭu’. 

Pikiran pembeda : kitab ini dapat dijadikan salah satu rujukan dalam 

penyusunan karya ilmiah ini, dengan membandingkan manhaj penyusunannya 

dengan kitab al-Mu’jam al-Kabīr. Namun manhaj al-Mu’jam al-Kabīr belum 

tergambar dengan jelas jika hanya dibandingkan dengan al-Mu’jam al-Auṣat, bahkan 
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masih perlu kajian yang lebih mendalam agar mendapat kejelasan tentang manhaj al-

Mu’jam al-Kabīr 

3. Judul kitab : Al-Mu’jam al-Ṣaghīr 

Nama penyusun : Sulaimān bin Ahmad bin Ayub Al-Ṭabrānī (w. 260-360 H) 

Inti pembahasan : Sebagaimana kitab al-Mu’jam al-Auṣat, kitab al-Mu’jam al-Ṣaghīr 

ini juga berisi tentang hadīṡ-hadīṡ gharīb yang diriwayatkan oleh guru-guru al-

Ṫabrānī. Perbedaan mendasar antara dua karya Imām Al-Ṫabrānī ini adalah dari segi 

jumlah periwayatan yang disebutkan Imām Al-Ṫabrānī dari setiap gurunya. Dalam 

kitab al-Mu’jam al-Ṣaghīr, Imām Al-Ṫabrānī hanya menyebutkan satu atau dua hadīṡ 

gharīb dari seorang guru, disertai dengan penjelasan sebab gharibnya hadīṡ tersebut. 

Berbeda dengan al-Mu’jam al-Auṣat, di dalamnya Imām Al-Ṫabrānī memaparkan 

semua periwayatan gharīb dari masing-masing gurunya.   

Kadang Imām Al-Ṭabrānī menjelaskan hukum al-jarh wa al-ta’dīl bagi 

beberapa periwayat, dengan disertai penjelasan nama-nama periwayat yang masih 

berkuniyah atau dua periwayat yang memiliki nama yang sama.  

Pikiran pembeda : kitab ini dapat dijadikan sumber rujukan dalam 

penyusunan karya ilmiah ini, dengan membandingkan manhaj penyusunannya 

dengan kitab al-Mu’jam al-Kabīr. Namun manhaj al-Mu’jam al-Kabīr belum 

tergambar dengan jelas jika hanya membandingkannya dengan al-Mu’jam al-Ṣaghīr. 
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4. Judul kitab  : Tadwīn al-Sunnah al-Nabawiyah Nasy’atuhu wa Taṭawwuruhu 

Nama penyusun : Muhamad bin Maṭar al-Zahrānī (w. 1427 H / 2006 M) Inti 

pembahasan : Kitab ini membahas tentang kodifikasi hadīṡ dari abad pertama sampai 

abad ke sembilah hijriyah, disertai dengan penjelasan tentang corak penulisan hadīṡ 

pada abad-abad tersebut. Di bab keempat kitab ini, penulis mendeskripsikan manhaj 

beberapa karya besar para ulama di bidang hadīṡ, di antaranya adalah karya Imām Al-

Ṭabrānī yang berjudul al-Mu’jam al-Kabīr.  

Kitab ini terdiri dari lima bab, di setiap bab ada dua atau tiga sub bab. Bab 

pertama membahas tentang kedudukan hadīṡ dalam islam dan kontribusi ulama 

terhadapnya, bab kedua membahas tentang kodifikasi hadīṡ pada  abad pertama dan 

abad kedua hijriah, bab ketiga penulis mengkhususkan penjelasan tentang kodifikasi 

hadīṡ di abad ketiga hijriah, karena abad ini adalah abad kejayaan dalam sejarah 

penulisan hadīṡ. Bab keempat berbicara tentang penulisan hadīṡ di abad keempat dan 

kelima hijriah, bab kelima penulis menjelaskan tentang arah penulisan hadīṡ pasca 

abad kelima hingga abad kesembilan hijriah.   

Pikiran pembeda : di dalam bab keempat kitab ini, penulis menjelaskan 

manhaj Imām Al-Ṭabrānī dalam al-Mu’jam al-Kabīr dengan sangat singkat, sehingga 

penjelasan singkat tersebut belum dapat mendeskripsikan manhaj Imām Al-Ṭabrānī 

secara menyeluruh.   

5. Judul kitab : Majma’ al-Zawāid wa Manba’ al-Fawāid 

Nama penyusun : Ali bin Abi Bakr al-Haiṡamī (w. 807 H). Inti pembahasan : 

kitab ini adalah salah satu kitab dalam bidang hadīṡ yang mengumpulkan riwayat-
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riwayat yang tidak disebutkan dalam al-Kutub al-Sittah. Kitab ini menghimpun 

riwayat-riwayat dari beberapa kitab yang bercorak musnad, yaitu kitab Musnad 

Ahmad, Musnad al-Bazzār, Musnad Abi Ya’lā al-Mūṣilī, al-Mu’jam al-Ṣagīr, al-

Mu’jam al-Auṣaṭ dan al-Mu’jam al-kabīr karya Imām Al-Ṭabrānī.  

Dari segi penulisan dan penyusunannya Ali bin Abi Bakr al-Haiṡamī 

menyusun riwayat-riwayat tersebut dalam bab-bab fiqih, dengan mendahulukan bab 

Iman dan bab ilmu, kemudian dia mulai menulis bab ṭaharah, bab ṣalat, bab jenazah 

dan seterusnya. Setiap kali menyebutkan sebuah riwayat dia hanya menyebutkan al-

rāwi al-a’lā (periwayat tertinggi) yaitu sahabat Nabi saw, kemudian menuliskan 

riwayat-riwayat tersebut tanpa berpanjang lebar dalam sanadnya. Di akhir setiap 

hadīṡ ada penjelasan tentang riwayat tersebut, siapa yang meriwayatkannya, dalam 

kitab apa,, dan siapa periwayat dha’ifnya.   

Pikiran pembeda :  kitab Majma’ al-Zawāid wa Manba’ al-Fawāid ini hanya 

menyusun hadīṡ- hadīṡ kitab al-Mu’jam al-kabīr dalam bab-bab fikih, dan tidak 

menjelaskan manhaj Imām Al-Ṭabrānī di dalamnya, olehnya itu masih perlu dikaji 

lebih dalam agar mendapatkan kejelasan manhajnya.  

6. Judul kitab : Jāmi’ al-Masānīd wa al-Sunan  

Nama penyusun : Ismā’il bin Umar bin Kaṡīr al-Dimasyqī (w. 774 H). Inti 

pebahasan : Kitab ini adalah kitab hadiṡ yang bercorak musnad. Hadiṡ-hadiṡ yang 

termuat dalam kitab ini adalah hadiṡ-hadiṡ yang bersumber dari al-kutub al-sittah, 

ditambah lagi dengan musnad Ahmad, Musnad Abi Bakr al-Bazzār, Musnad Abi 

Ya’lā al-Mūṣilī dan juga al-Mu’jam al-Kabīr.  
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Dalam kitab ini Ibnu Kaṡīr tidak menyeleksi hadiṡ-hadiṡ shahih saja. Pada 

muqaddimah kitabnya Ibnu Kaṡīr mengatakan bahwa dia juga mencantumkan hadiṡ 

hasan, dha’if dan bahkan ada juga yang maudhu’.20 Jika ada suatu hadiṡ yang 

terindikasi dha’if, maka Ibnu Kaṡir selalu menjelaskannya. Oleh sebab itu, kitab ini 

termasuk kitab-kitab besar dalam bidang hadiṡ  karena memuat kurang lebih seratus 

ribu hadiṡ dengan beberapa pengulangan.  

Pokok bahasan dalam kitab ini adalah hadiṡ-hadiṡ yang berbicara tentang 

hukum islam, Tafsir, raqa’iq dan sejarah. Syarat Ibnu Kaṡir dalam kitab ini adalah 

menyebutkan riwayat sahabat Nabi saw, dengan menyusun nama-nama mereka 

berdasarkan abjad huruf hija’iyah mulai dari sahabat Nabi saw, yang namanya 

berawalan alif kemudian ba’ dan seterusnya, dengan disertai biografi singkat sahabat 

tersebut.    

Pikiran pembeda : kitab ini mengumpulkan riwayat-riwayat dalam al-

Mu’jam al-Kabīr yang belum disebutkan dalam al-kutub al-sitah, namun imam ibnu 

kaṡīr menyusunnya dalam bentuk musnad juga, sehingga belum tergambar dengan 

jelas manhaj kitab al-Mu’jam al-Kabīr.  

Referensi lain yang mendukung penelitian ini adalah karya-karya yang 

bercorak musnad. Karya-karya hadīṡ yang bercorak musnad cukup banyak, di antara 

karya-karya ulama dalam hal ini adalah, Musnad al-Imam Ahmad bin Hambal (w. 

241 H), Al-‘ilal al-‘Āridah fi al-Ahādīṡ al-Nabawiyah karya Ali bin Umar bin Ahmad 

 
20 Ismā’il bin Umar bin Kaṡīr al-Dimasyqī, Jāmi’ al-Masānīd wa al-Sunan al-Hādī Li 

Aqwami al-Sunan (Cet. II, Libanon: Dār Khadr, 1419 H/1998 M), jilid 1, h 61 
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Al-Dāruquṭnī (w. 385 H), kitab Musnad yang disusun oleh Sulaiman bin Dāwūd al-

Ṭayālisī (w. 204 H). 

Karya Musnad yang lain juga seperti kitab Musnad yang disusun oleh Abu 

Bakar bin Abi Syaibah (w. 235 H), kitab Musnad yang disusun oleh Ahmad bin 

Ibrāhīm al-Dauraqī (w. 246 H), kitab Musnad yang dikarang oleh Ya’qūb bin Syaibah 

(w. 262 H), kitab Musnad yang disusun oleh Ahmad bin Ibrāhīm al-Ṭarsūsī (w. 273 

H), kitab Musnad yang dikarang oleh Ibnu Abi Gharzah Ahmad bin Hāzim al-Ghifārī 

(w. 257 H), kitab Musnad yang dikarang oleh al-Hāriṡ bin Muhammad bin Abi 

Usamah al-Tamīmī (w. 282 H), kitab Musnad yang disusun oleh Ahmad bin Amr bin 

Abd al-Khāliq (w. 292 H), kitab Musnad yang disusun oleh Abu Ya’lā Ahmad bin 

Ali bin al-Muṡanā al-Tamīmī (w. 307 H), dan kitab musnad yang dikarang oleh Abu 

Sa’id al-Haiṡam bin Kulaib (w. 335 H). 

 

E. Kerangka Teoritis 

Dalam penelitian ini, untuk mencapai hasil penelitian yang diinginkan maka 

dapat disusun beberapa langkah sebagai berikut : 

Pertama, menentukan bahwa  sumber data primer yang akan diolah dan 

dianalisis adalah kitab al-Mu’jam al-Kabīr, sebab penelitian ini adalah kajian kitab. 

 Kedua, menghadirkan data pembanding berupa manhaj Imām Al-Ṭabrānī 

dalam al-Mu’jam al-Auṣaṭ dan al-Mu’jam al-Ṣaghīr lalu mendeteksi perbedaannya. 

Ketiga, data primer dan data pembanding diproses sesuai dengan metode 

analisis dan pendekatan yang sesuai. 
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Keempat, merumuskan  hasil dari proses pengolahan dan analisis tersebut 

berupa deskripsi yang jelas tentang manhaj  Imām Al-Ṭabrānī yang digunakannya 

dalam kitab al-Mu’jam al-Kabīr. 

Kelima, setelah mendapatkan deskripsi yang jelas tentang manhaj Imām Al-

Ṭabrānī dalam kitab al-Mu’jam al-Kabīr, maka akan didapatkan latar belakang 

penyusunan  kitab al-Mu’jam al-Kabīr, metode penyusunannya dan perannya dalam 

studi hadīṡ.  

Langkah-langkah tersebut dapat dilihat pada bagan berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

F. Metodologi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian 

deskriptif kualitatif (non-statistik). Menurut Sukardi dalam buku Metodologi 

kitab al-Mu’jam 

al-Kabīr 

Kitab al-Mu’jam 

al-Auṣaṭ  

 

Pengolahan dan 

analisis data 

Latar belakang 

penyusunan al-

Mu’jam al-Kabīr 

Manhaj kitab 

al-Mu’jam al-

Kabīr 

 

Peran al-Mu’jam 

al-Kabīr dalam 

studi hadīṡ 

Kitab al-Mu’jam 

al-Ṣaghīr  
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Penelitian Pendidikan, 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 atas dasar data yang diperoleh di 

lapangan.21 

2. Pendekatan Penelitian 

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, adalah sebagai 

berikut : 

a. Pendekatan Historis, pendekatan ini dapat digunakan untuk memahami agama 

yang terdapat dalam tatanan empirik atau bentuk formal yang menggejala di 

masyarakat.22 Pendekatan ini diperlukan karena yang menjadi objek dari tulisan 

ini adalah suatu sisi sejarah tentang suatu proses penulisan buku hadis. Apalagi 

pembahasan yang menyangkut proses pembentukan dan pembukuan ilmu hadīṡ 

yang merupakan salah satu cabang dalam studi Islam klasik. 

b. Pendekatan Filosofis, hal ini dianggap relevan, karena dalam meneliti dan 

menganalisa pembahasan dalam literatur-literatur yang akan diteliti, didapati 

nilai-nilai moral yang sangat mendalam dan mendasar yang membutuhkan 

pemikiran yang sistematik, logis, universal, dan objektif terhadap muatan 

pembahasan tersebut.   

 
21Sukardi, Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Prakteknya (Cet. III; Jakarta: 

PT. Bumi Aksara, 2005), h. 14. 
22 Akhmad Taufik, et. al., Metodologi Studi Islam: Suatu Tinjauan Perkembangan Islam 

Menuju Tradisi Islam Baru, Ed. I. (Cet. I; Malang: Bayumedia Publishing, 2004), h. 19. 
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3. Sumber dan Metode Pengolahan Data 

Menurut Soerjono Soekanto, dalam penelitian lazimnya dikenal tiga jenis 

alat pengumpul data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau 

observasi, dan wawancara atau interview.23 Untuk mengumpulkan dan mengolah data 

dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode studi kepustakaan atau  library 

research  yaitu pengumpukan data melalui hasil bacaan maupun literatur lainnya 

yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Hal tersebut dapat dilakukan 

melalui beberapa tahap sebagai berikut: 

a. Mendapatkan data dan informasi dengan mengumpulkan dan membaca 

sejumlah literatur atau karya ilmiah yang berkaitan dengan metode-metode 

yang digunakan sebagai sumber data. 

b. Penelaahan kitab-kitab yang telah dipilih tanpa mempersoalkan 

keanekaragaman pandangan dan pendapat di dalamnya. Kemudian mengadakan 

pemilahan terhadap isi kitab yang berhubungan dengan permasalahan 

penelitian. 

c. Menerjemahkan isi kitab yang telah diseleksi ke dalam bahasa Indonesia (bila 

kitab tersebut berbahasa Arab), yakni bahasa yang digunakan dalam karya tulis 

di Indonesia, atau bahasa Inggris jika diperlukan. Adapun istilah teknis 

akademis dalam wacana ilmu hadis ditulis apa adanya dengan mengacu pada 

pedoman transliterasi yang berlaku di UIN Alauddin Makassar. 

 
23 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (t. Cet; Jakarta: UI Press, 1984), h. 201 



22 
 

 
 

d. Menganalisis data-data atau informasi yang telah dikumpulkan dengan 

senantiasa mengacu pada fokus penelitian. 

4. Metode Pengolahan dan  Analisis Data 

Data yang telah diolah sedemikian rupa selanjutnya dianalisis dengan 

menggunakan teknik sebagai berikut: 

a. Deduktif; metode analisa yang bertitik tolak dari pengetahuan yang umum, 

kemudian mengambil kesimpulan yang bersifat khusus. Hal ini secara umum 

berlaku pada pembahasan dalam ilmu hadīṡ.  

b. Induktif; yaitu metode analisa yang bertitik tolak dari fakta-fakta yang khusus, 

kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum. Ini berlaku pada 

perspektif berbagai disiplin ilmu tentang metode-metode dalam ilmu hadīṡ, 

kemudian menelusuri metode-metode tersebut menurut prespektif para ulama 

dengan latar belakang yang berbeda-beda. 

c. Komparatif; membandingkan data yang satu dengan data yang lain lalu 

mengambil data yang terbaik, kemudian ditarik kesimpulan berdasarkan data 

yang dipilih. Hal ini berlaku ketika dalam suatu permasalahan terdapat lebih 

dari satu pandangan atau pendapat. Dalam ilmu fikih analisis semisal ini 

dikenal dengan istilah “ţarīqatu al-jama’” dan "ţarīqatu al-tarjīh". 
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G. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

 Tujuan adalah suatu yang diharapkan tercapai setelah sesuatu usaha atau 

kegiatan selesai24. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:  

a. Agar dapat mengetahui latar belakang penyusunan kitab  al-Mu’jam al-Kabīr  

b. Agar dapat tergambar dengan jelas metodologi penyusunan hadīṡ dalam al-

Mu’jam al-Kabīr.  

c. Untuk mengetahui sejauh mana peran kitab al-Mu’jam al-Kabīr dalam 

perkembangan studi hadīṡ.   

2. Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan Ilmiah 

Sebagai suatu karya ilmiah, penelitian ini diharapkan dapat mengambil 

peran dalam pengembangan ilmu pengetahuan Islam, khususnya pada wacana- 

wacana ilmu hadīṡ, dan memberikan kontribusi pemikiran yang signifikan bagi para 

pemikir dan intelektual dalam hal peningkatan khazanah pengetahuan keagamaan dan 

sebagainya. Di samping itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan 

untuk para peneliti dalam studi penelitian yang sama. 

b. Kegunaan Praktis 

Sebagai suatu tulisan yang memaparkan tentang  manhaj Imām Al-Ṭabrānī 

dalam kitabnya al-Mu’jam al-Kabīr sehingga diharapkan dapat menjadi referensi 

 
24 Zakiah Darajat, et. al., Ilmu Pendidikan Islam (Cet. V; Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004), 

h.29 
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dalam menelaah kitab tersebut dalam kegiatan pengambangan ilmu hadīṡ. 

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi masukan dan bahan referensi sekaligus 

petunjuk praktis bagi para mahasiswa muslim yang menggeluti ilmu-ilmu Islam 

(Islamic Studies) khususnya bidang hadis.  
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BAB II 

Biografi Imām Al-Ṭabrānī 

A. Latar Belakang Imām Al-Ṭabrānī (Nama dan Kelahirannya) 

Nama lengkap Imām Al-Ṭabrānī adalah Abu al-Qāsim Sulaiman bin Ahmad 

bin Ayūb bin Muṭayir Al-lakhmī Al-Syāmī Al-Ṭabrānī. Ia dilahirkan pada bulan safar 

tahun 260 H / 873 M.1  

Imām Al-Ṭabrānī lahir dari keluarga yang agamis dan berpendidikan. 

Ayahnya bernama Ahmad bin Ayub, seorang ulama hadīṡ di kota Ṭabariah, hal ini 

berdasarkan keterangan Al-Ẓahabī: 

ِدُحمي مٍِ ِأمص حماب  ِحمد ي ثٍ،ِم ن  بم كِمانمِصماح  ِفمإ ن هُ
Artinya:  

dia (Ahmad bin Ayub) adalah seorang pakar hadīṡ, dan termasuk dari murid-

murid Duhaim.2 

Ketika Al-Ẓahabī menjelaskan biografi Duhaim, dia menyebutkan nama 

Ahmad bin Ayub (ayah Imām Al-Ṭabrānī) sebagai salah satu murid dari Duhaim: 

ِعمن هُ:ِالبُخمار يُّ،ِومأمبوُِدماوُدم،ِومالن سمائ يُِّ  ومال دُِالط برمماني  ِ ِِ،ومأمح مدُِبنُِأميّـُو بمِ.ِ.ِ.ِِحمد ثم
Artinya:  

 
1 Muhammad bin Ahmad bin Uṡmān al-Ẓahabī, Siyar a’lam al-Nubala (Cet. 2,  Muassasah al-

risalah, 1405 H/ 1985 M), vol. 16. h. 119 

 
2 Muhammad bin Ahmad bin Uṡmān al-Ẓahabī, Siyar a’lam al-Nubala, vol. 16. h. 119. 

Duhaim adalah Abdurrahmān bin Ibrāhīm bin Amr bin Maimun al-Dimasyqī, lebih dikenal dengan 

nama Duhaim. seorang ahli Hadīṡ di Syam, Imam, ahli fiqh, al-Hāfiz, pernah menjabat sebagai hakim 

di kota Tabariyah, urdun, lahir di tahun 170 H, wafat di tahun 245 H. Di antara murid Duhaim yang 

paling populer: Muhammad bin Ismā’īl al-Bukhārī, Slaimān bin al-Asy’aṡ Abī Dāwūd al-sijistānī, 

Ahmad bin Syu’aib al-Nasā’ī, Abdullah bin Abdirrahmān al-Dārimī. 
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telah berguru darinya (Duhaim): Al-Bukhārī, Abu Dāwud, Al-Nasā’ī . . . dan 

Ahmad bin Ayub, ayahanda Imām Al-Ṭabrānī.3  

 

Ibu Imām Al-Ṭabrānī sebatas penelitian ini belum didapatkan namanya, 

hanya saja al-Ẓahabī menginformasikan bahwa ibunya berasal dari ‘Akka salah satu 

kota di negeri Syam.4 

Ada dua versi sejarah tentang tempat Imām Al-Ṭabrānī dilahirkan. Versi 

pertama disebutkan oleh al-Ẓahabi bahwa Imām Al-Ṭabrānī lahir di sebuah kota 

bernama ‘Akka, salah satu kota di negeri Syam.5  

Versi ini memiliki korelasi dengan tempat asal ibu Imām Al-Ṭabrānī. Kini 

Akka dikenal dengan nama Akko, sebuah kota di wilayah Galilea barat di distrik 

utara Palestina. Kota ini terletak di tanjung utara teluk Haifa, di selatan Libanon.6  

Versi kedua disebutkan oleh Ibnu Khalkan bahwa Imām Al-Ṭabrānī lahir di 

sebuah kota bernama Ṭabariyah, kota ini juga terletak di Syam.7 Versi kedua ini 

memiliki korelasi dengan nisbat Imām Al-Ṭabrānī, yang mana jika kata Ṭabariyah 

diimbuhi ya’ al-nisbah pada akhir katanya, maka akan menjadi Ṭabrānī yang berarti 

orang yang berasal dari Ṭabariyah.  

 
3 Muhammad bin Ahmad bin Uṡmān al-Ẓahabī, Siyar a’lam al-Nubala,, vol. 11. h. 515 

 
4 Muhammad bin Ahmad bin Uṡmān al-Ẓahabī, Tarikh al-Islām wa wafayāt al-Masyahīr wa 

al-a’lām, (Cet. 2, Beirut: Dār al-Kitab al-‘arabī, 1413 H/1993 M), vol. 26, h. 202.   

Negeri syam meliputi Syiria, Libanon, Palestina dan Yordania.  

 
5 Muhammad bin Ahmad bin Uṡmān al-Ẓahabī, Siyar a’lam al-Nubala, vol. 16. h. 119 

 
6 https://id.wikipedia.org/wiki/Akko 

 
7 Ahmad bin Muhammad bin Khalkan,  Wafayāt al-a’ayān wa anbā’u abnā’i al-zamān, (Cet. 

1, Beirut: Dār al-Ṣadir, 1994 M), vol. 2, H. 407 

https://id.wikipedia.org/wiki/Akko
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Ṭabariyah kini dikenal dengan nama Tiberias, yang terletak di selatan 

Libanon, di sebelah utara Palestina, di bantaran danau yang dikenal dengan nama 

Galilea.8 

Dari dua versi sejarah ini, penulis lebih condong memilih versi yang kedua 

bahwa Imām Al-Ṭabrānī di lahirkan di Ṭabariah, karena hingga saat ini ia di kenal 

dengan nisbatnya pada Ṭabariyah. Pendapat ini lebih kuat, karena beberapa indikasi, 

di antaranya adalah; pertama: ayah Imām Al-Ṭabrānī tinggal di kota Ṭabariah, kedua: 

Imām Al-Ṭabrānī tumbuh dan memulai studinya dalam kota tersebut, ketiga: ia 

dikenal dengan nama nisbatnya yaitu  Imām Al-Ṭabrānī yang bermakna orang berasal 

dari Ṭabariah. 

Di akhir hayatnya Imām Al-Ṭabrānī mengalami kebutaan, lalu ia meninggal 

pada tanggal 28 żulqa’dah tahun 360 H dalam usia 100 tahun sepuluh bulan di kota 

Aṣbahān.9 

 

B. Pendidikan dan Perjalanan Ilmiah Imām Al-Ṭabrānī 

1. Pendidikan Imām Al-Ṭabrānī 

Pendidikan Imām Al-Ṭabrānī dan perkembangan keilmuannya banyak 

dipengaruhi oleh kondisi lingkungan kehidupannya saat itu. Kondisi politik islam dan 

kemajuan ilmu pengetahuan di abad ketiga hijriah merupakan faktor-faktor penting 

dalam perkembangan keilmuan Imām Al-Ṭabrānī. 

 
8 https://id.wikipedia.org/wiki/Tiberias 

 
9 Muhammad bin Ahmad bin Uṡmān al-Ẓahabī, Siyar a’lam al-Nubala, vol. 16. h. 128 

https://id.wikipedia.org/wiki/Tiberias
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Politik islam saat itu dipegang oleh dinasti banī ‘Abbāsiah. Telah masyhur 

dalam sejarah islam bahwa pada pemerintahan ini banyak terjadi pemberontakan. Di 

tahun 259 H, setahun sebelum kelahiran Imām Al-Ṭabrānī, kota Ṭabariyah secara 

khusus, negeri Syam dan Mesir  secara umum lepas dari kekuasaan dinasti banī 

‘Abbāsiah, akibat dari pembelotan Ahmad bin Ṭūlūn. Namun di tahun 292 H, dinasti 

banī ‘Abbāsiah berhasil merebut kembali kekuasaan Mesir dan Syam dari keturunan 

Ahmad bin Ṭūlūn.10    

Walaupun banyak terjadi pembelotan dalam kubu pemerintahan, akan tetapi 

dinasti banī ‘Abbāsiah dikenal dengan perhatiannya yang sangat besar terhadap 

perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu islam.  Di antara bentuk perhatian 

itu adalah dukungan pemerintah banī ‘Abbāsiah atas berdirinya madrasah al-hadīṡ di 

Syam yang dikelola oleh para pemuka-pemuka tābi’īn, semisal Abdurrahmān bin 

‘Amr al-Auzā’ī imam ahli al-Syām (w. 157 H), ia adalah seorang ulama yang 

kapasitas keilmuannya disetarakan dengan Imam Abū Hanīfah (w. 150 H) di 

Baghdād dan Imam  Malik bin Anas (w.179 H) di Madīnah.   

Kota Ṭabariyah tempat kelahiran Imām Al-Ṭabrānī, secara khusus, telah di 

bebaskan oleh seorang sahabat yang diutus oleh Umar bin al-Khaṭṭāb di tahun 17 H, 

yang bernama Syarahbīl bin Hasanah (w. 18 H). ketika itu banyak sahabat nabi yang 

bermukim di kota tersebut, mengajarkan ilmu Islam kepada penduduknya, sehingga 

lahirlah tabi’īn-tabi’īn ternama, seperti  Al-Dahāk bin Abdirrahmān al-‘Asy’arī (w. 

 
10 Muhammad bin Abdirrahmān Kurd ‘Alī, khuṭaṭ Syam, (cet. 2, Damaskus: maktabah al-

Nūrī,  1403 h/ 1983 M), vol. 1, h. 172 
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105 H). Dedikasi dan khidmat para tabi’īn itu terhadap sunnah-sunnah Nabi saw, 

akan menjadi cikal bakal berdirinya madrasah al-hadīṡ di kota Ṭabariyah.11  

Berlalu generasi demi generasi, atbā’u al-tābiīn belajar dari para tabi’īn, 

lalu taba’u al-atbā’ berguru dari atbā’u al-tābiīn, maka terciptalah suasana keilmuan 

yang sangat mendukung perkembangan ilmu islam bagi penduduk kota tersebut.    

Imām Al-Ṭabrānī  memulai studinya di umur yang masih belia. Oleh karena 

itu tidak mengherankan jika keilmuannya sangat mengakar dalam jiwanya, karena 

belajar di masa kecil bagai mengukir di atas batu.   

Orang pertama yang paling berjasa dalam perkembangan keilmuannya 

adalah ayahnya yang bernama Ahmad bin Ayub. Sejak Imām Al-Ṭabrānī kecil, 

ayahnya telah mengarahkannya untuk mendalami ilmu syar’i khususnya dalam studi 

hadīṡ.  Al-Ẓahabī menuturkan bahwa Ahmad bin Ayub sering membacakan dan 

memperdengarkan hadīṡ-hadīṡ kepada anaknya, bahkan ayahnya selalu membawanya 

untuk menghadiri majlis-masjlis ilmu yang ada di kotanya.12 

Di kota Ṭabariyah pada  tahun  273 H, Imām Al-Ṭabrānī mulai menuntut 

ilmu.  Umurnya yang baru tiga belas tahun tidak menghalanginya dan anak-anak 

sebaya dengannya untuk mendatangi guru-guru yang mengajarkan mereka al-Qurān 

 
11 Muhammad bin ‘Umar al-wāqidī, Futūh al-Syām, (cet. 1, Dār al-Kutub al-ilmiyah, 1417 H/ 

1997M), vol. 1, h. 220 

 
12 Muhammad bin Ahmad bin Uṡmān al-Ẓahabī, Tarikh al-Islām wa wafayāt al-Masyahīr wa 

al-a’lām, vol. 26, h. 203 
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dan menghafalkannya. Di kota itulah ia belajar dasar-dasar bahasa arab dan sya’ir-

syairnya.   

Pada tahun 274 H, ayahnya membawanya berziarah ke kota al-Quds, dengan 

tujuan agar anaknya bisa mempelajari dan mendalami hadīṡ dari ulama di kota itu. 

Berdasar pada keterangan al-Ẓahabī bahwa selama di kota al-Quds Imām Al-Ṭabrānī 

belajar di masjid baitu al-maqdis dari Ahmad bin Mas’ud al-maqdisī al-Khayaṭ.   

Di tahun 275 H, Imām Al-Ṭabrānī memulai perjalanannya dalam menuntut 

ilmu, khususnya ilmu hadīṡ. Imām Al-Ṭabrānī mendatangi kota-kota di negerinya 

yang merupakan markaz ilmu di zaman tersebut, seperti kota Qaisariyah di sana dia 

mempelajari hadis dari Ibrahim bin Abi Sufyan dan Amr bin Ṡaur, dia juga 

mendatangi kota ‘Akka dan belajar dari Ahmad Al-lihyānī.    

Setelah itu pada tahun 278 H Imām Al-Ṭabrānī  mengembangkan wawasan 

keilmuannya ke kota-kota lain, seperti Aleppo, Hims, Jabalah dan Damaskus. 

Keberadaannya di kota-kota tersebut tidak disia-siakan, dia selalu tekun dan disiplin 

untuk mendatangi pakar-pakar hadis di sana.13 

2. Perjalanan ilmiah Imām Al-Ṭabrānī 

Setelah belajar dan mendalami ilmu dari ulama-ulama negerinya, di tahun 

280 H, Imām Al-Ṭabrānī memutuskan untuk melakukan rihlah ke luar negeri. 

Bersama ayahnya Imām Al-Ṭabrānī berangkat melaksanakan haji ke tanah suci 

 
13 Muhammad bin Ahmad bin Uṡmān al-Ẓahabī, Tarikh al-Islām wa wafayāt al-Masyahīr wa 

al-a’lām, vol. 26, h. 203 
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Makkah dan Madinah agar bisa bertemu dengan pakar-pakar hadīṡ di dua kota suci 

itu. 

Setelah Imām Al-Ṭabrānī menyelesaikan studinya dari ulama-ulama 

Makkah dan Madinah, ia melanjutkan perjalanannya menuju negeri Yaman. Di sana 

ia menimba ilmu ‘ulama-ulama besar kota Yaman,  yang merupakan murid-murid 

Abd al-Razzaq al-Ṣan’ānī (w. 211 H), di Yaman Imām Al-Ṭabrānī disiplin 

menghadiri majlis-majlis yang membahas tentang karya-karya Abd al-Razzaq al-

Ṣan’ānī di bidang hadīṡ. 

Dari Yaman Imām Al-Ṭabrānī melanjutkan perjalanannya dengan 

menyeberangi lautan ke negeri Mesir untuk memperdalam ilmu syar’i dari ulama-

ulama kota Mesir. Setalah itu dia melanjutkan perjalannya ke Baghdād, Baṣrah, 

Kūfah, Aṣbahān dan bebrapa kota lainnya. Imām Al-Ṭabrānī memaksimalkan 

waktunya dan memanfaatkan kesempatan terbaiknya menemui para perawi-perawi 

hadīṡ dari negeri-negeri islam tersebut. 14 

Abu Nu’aim al-Aṣbahānī menuturkan bahwa Imām Al-Ṭabrānī datang ke 

kota Aṣbahān dua kali. Pertama pada tahun 290 H lalu dia meninggalkan Aṣbahān 

untuk melanjutkan studinya. Kedatangannya yang kedua yaitu di tahun 310 H, lalu 

dia menetap di Aṣbahān selama 60 tahun. Di kota Aṣbahān inilah Imām Al-Ṭabrānī 

 
14 Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Usman al-Ẓahabī, Tarikh al-Islām wa wafayāt 

al-Masyahīr wa al-a’lām, vol. 26, h. 203 
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fokus mengabdikan diri ntuk ummat, dengan mengajarkan ilmunya dan menulis 

karya-karyanya.15  

Saking banyaknya negeri islam yang pernah dikunjunginya untuk menuntut 

ilmu, Imām Al-Ṭabrānī  dikenal dengan gelar al-rahhal al-jawāl (perantau/suka 

melakukan perjalanan menuntut ilmu), Al-Ẓahabī berkata: 

،ِعمِالإ ممامُ،ِالْماف ظُ،ِالث  قمةُ،ِالر ح الُ،ِالجمو الُ،ِمُُمد  ثُِ هُومِ ِبُِالِ صماحِ  نم،يِ م رِ عمِمُِمُِالِ لمِِالإ سلامم  م  ممعماج 
 16الث لامثمةِ 

Artinya : 

“Dia adalah seorang imam, penghafal banyak hadīṡ, kuat hafalannya, banyak 

bersafar menuntut ilmu, sering mengelilingi negeri-negeri islam, pakar hadīṡ   

yang panjang umurnya, pengarang tiga kitab mukjam”.  

 

Jika melihat data tentang perjalanan Imām Al-Ṭabrānī dalam rihlahnya 

menuntut ilmu, maka dapat diprediksikan bahwa Imām Al-Ṭabrānī telah 

menghabiskan kurang lebih 30 tahun untuk mengembangkan keilmuannya, sehingga 

dia menjadi seorang ahli di bidang hadis. Perkiraan ini diperkuat dengan satu kutipan 

Al-Ẓahabi : 

رٍِبنُِ ِأمبوُِبمك  مُِعملمىِالبومار يِِِِقمالم كُِن تُِأمنَم : ثـ رمة ِحمد ي ث ه ،ِفمـقمالم كِم ِعمن  ِالط برمماني    م  ِأمبِِالقماس  ِأمب  :ِسمأملم ِعمل يٍ  أمب 
مِسمنمةًِ ِثملامث يْ 

Artinya:  

 
15 Muhammad bin Ahmad bin Uṡmān al-Żahabī,   Taẓkiratu al-huffāż, (Cet. 1, Libanon: Dār 

al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1419H/1998M), vol. 3, h. 86 

 
16 Muhammad bin Ahmad bin Uṡmān al-Żahabī, Siyar A’lām al-Nubalā’, jilid 24, h. 74 
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Abu Bakr bin Abi ‘Ali berkata: ayahku pernah bertanya kepada Imām Al-

Ṭabrānī tentaang rahasia banyaknya hafalan hadīṡnya, lalu dia menjawab: 

(dalam masa studiku) aku hanya bisa tidur beralaskan tikar sederhana selama 

30 tahun.17 

Dari sekian banyak negeri Islam yang didatanginya  dan sekian lama 

perjalanan ilmiahnya dalam menimba ilmu,  Imām Al-Ṭabrānī memiliki guru yang 

sangat banyak, sehingga al-Ẓahabī mengatakan bahwa jumlah guru Imām Al-Ṭabrānī 

mencapai 1000 lebih orang.18  

Tidak dapat dipungkiri bahwa peran guru sangat besar dalam perkembangan 

keilmuan dan kemuliaan akhlak seseorang. Itulah yang terjadi dalam kepribadian 

Imām Al-Ṭabrānī, guru-gurunya adalah ulama terbaik di zaman itu. Abū Nu’aim al-

Aṣbahānī berkata: Imām Al-Ṭabrānī telah belajar dari gugu-guru besar yang mereka 

adalah bintang-bintang di zamannya.19 Di antara gurunya yang berperan besar dalam 

perkembangan keilmuannya adalah:  

a. Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Hambal (w. 290 H) 

b. Ibrāhim bin Abdullah bin Muslim al-Baṣrī, lebih dikenal dengan Abū Muslim al-

Kaji (w. 292 H) 

c. Ali bin Abd al-Azīz bin al-Marzabān (w. 286 H) 

d. Abū Ja’far Muhammad bin Abdillah bin Sulaimān al-Hadhramī (w. 297 H) 

 
17 Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Usman bin Qaimaz al-Ẓahabī, Siyar a’lam al-

Nubala,, vol. 16. h. 122 

 
18 Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Usman bin Qaimaz al-Ẓahabī,   Taẓkiratu al-

huffāż, vol. 3, h. 85 

 
19 Abū Nu’aim al-Aṣbahānī, Tārīkh Aṣbahān / akhbār Aṣbahān, (cet. 1, Bairut: Dār al-Kutub 

al-ilmiah, 1410 H /1990 M) Vol. 1, 393 
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e. Muhammad bin Uṡmān bin Abī Syaibah 

f. Hasyim bin Marṡad Abū Sa’īd al-Ṭayālis (w. 278 H) 

g. Ishāq bin Ibrāhīm al-Dabrī, murid utama Abd al-Razzāq al-san’ānī (w. 287 H)  

h. Ubaid bin Ghanām (w. 297 H) 

i. Abdurrahim bin Abdillah Al-Burqī (w. 286 H) 

j. Ahmad bin Abd al-Wahhāb al-Himṣī (w. 279 H) 

Kesungguhan Imām Al-Ṭabrānī dalam menuntut ilmu menjadikannya 

sebagai seorang pakar dalam berbagai bidang ilmu syar’i, khusunya dalam studi 

hadīṡ. Karya-karyanya sangat beragam, ada karyanya di bidang aqidah, tafsīr, fiqih 

dan bidang lainnya. Dari pemikiran dan karyanya itu menunjukkan kapasitas ilmunya 

yang tinggi.  

3. Karya-karya Imām Al-Ṭabrānī 

Karya ilmiah merupakan hasil tulisan yang berisikan ilmu pengetahuan dan 

kebenaran ilmiah yang disusun secara sistematis menurut metode penulisan ilmiah 

dengan menggunakan ragam bahasa resmi.20 

Karya ilmiah tidak hanya berguna bagi penulis saja, namun juga sebagai 

sumbangan ilmu pengetahuan bagi orang lain yang bergelut di dunia keilmuan, juga 

bisa berguna untuk menjadi bahan referensi dalam penelitian tertentu.    

 
20 Ida Sundari Husen, dkk, “Pedoman Penulisan Karya Ilmiah”, (Jakarta: Sekolah Tinggi 

Bahasa Asing STBA LIA, 2012) h. 1 
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Sebagai seorang ilmuan islam dan sebagai bentuk dedikasi bagi ummat 

islam, Imām Al-Ṭabrānī telah memberikan sumbangsih dalam perkembangan dunia 

keilmuan islam melalui karya-karya ilmiahnya. 

Imām Al-Ṭabrānī bukan hanya dikenal dengan kedalaman ilmunya atau 

keluasan hafalan hadisnya, tapi juga dia dikenal sebagai seorang ilmuan islam yang 

sangat produktif dalam menghasilkan karya-karya ilmiah. 

Karya-karya Imām Al-Ṭabrānī sangat beragam, dalam disiplin ilmu yang 

berbeda-beda. Karya-karyanya itu ada yang bisa disaksikan hingga saat ini, ada pula 

yang  tidak lagi terlacak. Ada yang sudah dicetak, ada juga yang masih dalam bentuk 

manuskrip-manuskrip.  

Sangat banyak karya ilmiah yang telah dikarang oleh Imām Al-Ṭabrānī, 

Ibnu Mandah murid Imām Al-Ṭabrānī, menyebutkan bahwa jumlah karyanya 

mencapai ratusan karya ilmiah, bahkan mungkin lebih. 21   

Al-Ẓahabī berkata ketika menyebutkan sebagian karya ilmiah Imām Al-

Ṭabrānī: dan masih ada lagi karya lainnya yang kami tidak sebutkan karena diluar 

batas pengetahuan kami.22 Maksudnya adalah masih ada karya Imām Al-Ṭabrānī 

yang belum terlacak oleh para pakar sejarah islam dan peneliti hadīṡ. 

 
21 al-Hāfiz Yahya bin Abd al-Wahhab bin Mandah, Juz pembahasan biografi Abi al-Qāsim 

al-Ṭabrānī, bab. zikru mā wujida min taṣānīfihi,  Juz ini dicetak di akhir kitab al-mu’jam al-kabīr, 

(Cet. 1, Kairo: Maktabah Ibnu Taimiyah), Vol. 25, h. 359     

 
22 Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Usman bin Qaimaz al-Ẓahabī, Tarikh al-Islām 

wa wafayāt al-Masyahīr wa al-a’lām, vol. 26, h. 204 
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Dalam memaparkan karya-karya Al-Tabrānī, penulis membagi 

pemaparannya dalam dua bagian; pertama: karyanya yang sudah di cetak, kedua: 

karyanya yang belum dicetak.23 

 

a. Karya Imām Al-Ṭabrānī yang sudah dicetak  

1) Al-Mu’jam al-Ṣaghīr, Beirut: al-Maktab al-islami 1405H/ 1985 2 jilid 

2) Al-Mu’jam al-Auṣaṭ, Kairo: Dār al-Haramain, 10 jilid 

3) Al-Mu’jam al-Kabīr, Kairo: Maktabah Ibn Taimiyah, 1415H/1994M, 25 jilid 

4) Musnad al-Syamiyin, Beirut: Muassasah al-Risalah  1405H/1984M 4 jilid 

5) Al-awā’il, Beirut: Mu’assasah al-Risalah, 1403 H, 1 jilid 

6) Makarimal-akhlāq, Libanon: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1409H/1989M, 1 jilid  

7) Al-Ahādīṡ al-Ṭiwāl, Musil: Maktabah al-Zahrā’, 1404M/1983, 1 jilid 

8) Kitab al-Du’ā, Riyadh: Maktabah al-Rusyd, 1429H/2008M, 10 jilid 

9) Al-Tafsīr al-Kabīr, Urdun: Dār al-Kitāb al-Ṡaqāfī, 2008M 6 jilid 

10) Fadhlu ‘asyri żil hijjah, Emirat: Maktabah al-‘Umariyin al-‘Ilmiyah, 1 jilid 

11) Maqtal al-Husain bin ‘Ali bin Abi Ṭālib, Kuwait: Dār al-Arād, 

1412H/1992M, 1 jilid 

12) Man ismuhu ‘Aṭa’ min Ruwāti al-Hadīṡ, Riyadh: Dār ‘ālam al-Kutub, 

1405H/1985M, 1 jilid 

13) Ṡulāṡiyāt Imām Al-Ṭabrānī, Damaskus: Dār al-Ma’mun, 1406  H 

 
23 Dr. Muhammad Ahmad Ridwān Ṣālih, al-Hāfiẓ al-Ṭabrānī wa juhūduhū fī khidmati al-

Sunnah al-Nabawiyah, (cet. 1, Madīnah al-Munawarah: Dār al-Syaraf, 1419 H/ 1998 M), h. 135 
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14) Ṭuruq al-hadīṡ (man kaẓaba ‘alayya muta’ammidan), Urdun: Dār ‘Ammar, 

1410 H, 1 jilid 

b. Karya Imām Al-Ṭabrānī yang belum dicetak  

Dalam batasan penelitian ini, penulis menemukan karya-karya Imām Al-

Ṭabrānī yang disebutkan oleh para ulama ketika mereka membahas biografi Imām 

Al-Ṭabrānī dan karya-karya yang dituliskannya, namun karya-karya itu belum 

mendapat perhatian dari para pentahqiq, sehingga belum dimasukkan ke dalam 

percetakan.  

Informasi tentang karya-karya  Imām Al-Ṭabrānī yang belum dicetak ini 

disebutkan oleh Dr. Muhammad Ahmad Ridwān Ṣālih, dalam bukunya yang berjudul 

al-Hāfiẓ al-Ṭabrānī wa juhūduhū fī khidmati al-Sunnah al-Nabawiyah.24 Karya-karya 

itu adalah:  

1) ‘Isyratu al-Nisā’ 

2) Al-Manāsik 

3) Al-Sunnah 

4) Al-Ramyu 

5) Al-Nawādir 

6) Musnad Abi Hurairah ra 

7) Al-Tafsīr 

8) Dala’il al-Nubuwah 

 
24 Dr. Muhammad Ahmad Ridwān Ṣālih, al-Hāfiẓ al-Ṭabrānī wa juhūduhū fī khidmati al-

Sunnah al-Nabawiyah, h. 135 
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9) Ma’rifatu al-Ṣahābah 

10) Al-Fawā’id 

11) Musnad ‘Ᾱisyah ra 

12) Musnad Abī al-Ghifārī ra 

13) Masānīd Bakr bin Sahl 

14) Kitab al-‘Ilm 

15) Kitab al-Ru’yā 

16) Al-Jūd wa al-Sakhā’ 

17) Al-‘Uluwiyah 

18) Fadhā’il Syahri Ramadhān 

19) Al-Farā’idh min al-Sunan al-Musnadah 

20) Fadha’il al-‘Arab 

21) Fadha’il Ali bin Abi Ṭālib ra 

22) Bayān Kufr man Qala bi Khalqi al-Qurān 

23) Al-Rad ‘alā al-Mu’tazilah 

24) Al-Rad ‘ala al-Jahmiyah 

25) Al-Salāh ‘ala al-Nabi saw 

26) Kutub al-Nabi saw 

27) Al-Qirā’ah Khalfa al-Imām 

28) Kitab al-Ghusl 

29) Fadhā’il al-Ilm wa Ittibā’i al-Aṡar wa Żammi al-Ra’yi wa Ahlihi 

30) Maqtal al-Husain bin Ali ra 
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31)  Hadīṡ Syu’nah bin al-Hajjāj 

32) Hadīṡ Sufyān al-Ṡaurī 

33) Musnad al-A’masy 

34) Musnad al-Auzā’ī 

35) Man Rawā ‘an al-Zuhrī ‘an Anas 

36) Hadīṡ Muhammad bin al-Munkadir ‘an Jābir 

37) Hadīṡ Ayūb al-Sikhtiyānī 

38) Musnad Abī Ishāq al-Sabī’ī al-Hamadānī 

39) Musnad Yahyā bin Abī Kaṡīr bin Bisyr 

40) Musnad Malik bin Dīnār 

41) Musnad al-Hasan bin Abī al-Hasan al-Baṣrī ‘an Anas 

42) Musnad Hamzah bin Jundub al-Zayyāt 

43) Musnad Mis’ar bin Kidām 

44) Musnad Abī Sa’d al-Baqqāl 

45) Ahādīṡ Bayān bin Bisyr 

46) Ahādīṡ man Ismhu ‘Abbād 

47) Ahādīṡ al-Nahyu ‘an al-Nauh 

48) Musnad Abd al-‘Azīz bin Rafī’ 

49) Ahādīṡ Muhammad bin Ja’ādah 

50) Masānīd Umar bin Abd al-Azīz 

51) Fadhl Imam Ahmad bin Hambal 

52) Ahādīṡ Idrīs al-Audī 



40 
 

 
 

53) Ahādīṡ Man Ismuhu ‘Aṭā’ 

54) Ahādīṡ Abi Ghiyāṡ Ruh bin al-Qāsim 

55) Ahādīṡ Fadhl ‘Ikrimah 

56) Ahādīṡ Ummahāt Rasulillah saw 

57) Musnad ‘Imārah bin Ghaziyah 

58) Ahādīṡ Ṭalhah bin al-Musarrif 

59) Gharā’ib Hadīṡ Malik bin Anas 

60) Ahādīṡ Dhamdham bin Zur’ah 

61) Ahādīṡ Abān bin Taghlib 

62) Ahādīṡ Huraiṡ bin Abī Maṭr 

63) Waṣiyyatu al-Nabī saw, li Abī Hurairah 

64) Zikru al-Khilāfah li Abī Bakr wa Umar 

65) Jami’ Ṣifāt al-Nabī saw 

66) Nasab al-Nabī saw, wa Ṣifatu al-Khulafā’ 

67) Waṣiyyatu al-Nabī saw   

68) Musnad Muhammad bin ‘Ajlān 

69) Musnad al-‘Abādilah min aṣhāb al-Nabī 

70) Musnad Abī Ayyūb Abdullah bin ‘Alī  

71) Musnad ‘Amr bin Syu’aib ‘an Abīhi ‘an Jaddihi 

72) Musnad Yunus bin ‘Ubaid 

73) Musnad Mughīrah bin Muqsim al-Dhabbī al-Kūfī 

74) Kitab al-Asyribah 
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75) Kitab al-Ṭahārah 

76) Kitab al-‘Imārah 

77) ‘Azlu al-Khulafā’ wa al-‘Umara’ 

78) Masanīd Abi Yahyā Malik bin Dinar 

79) Intikhāb Imām Al-Ṭabrānī li Ibnihi Abī Zar 

80) Al-Arba’ūn al-Buldāniyah 

81) Musnad Ṭalhah bin Musarrif al-Ayyāmī 

82) Musnad Ziyād bin Abī Ziyad al-Jaṣṣas 

83) Musnad Harun bin Musa al-Nahwī 

84) Musnad Al-Hajjāj bin al-Farāfiṣah 

85) Musnad ‘Aṣim bin Abī Bahdalah 

86) Musnad Abdullah bin Syubrumah 

87) Musnad Sa’īd bin al-Asywa’ al-Qādhī 

88) Musnad Ammār bin Abī Mu’āwiyah al-Bajalī 

89) Musnad Abū Huṣain Uṡmān bin ‘Asim al-Asadī  
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BAB III 

Kajian Kitab Al-Mu’jam Al-Kabīr 

A. Latar Belakang Penyusunan Kitab Al-Mu’jam Al-Kabīr 

Latar belakang penyusunan sebuah karya ilmiah merupakan penjelasan 

dalam bentuk uraian yang berisi alasan mengapa sebuah karya tulis dibuat. Dengan 

ulasan itu, maka pembaca mendapatkan deskripsi umum tentang sebuah karya.  

Pada latar belakang, penulis menggambarkan penting tidaknya karya 

ilmiahnya, tujuan ditulisnya, begitu pula metode penelitian yang digunakan dalam 

karyanya. Jika sudah ada penelitian yang mendahului karya tersebut, maka di latar 

belakang penulis dapat membahas secara singkat karyanya merupakan penyempurna 

bagi penelitian yang sudah lalu.  

Oleh karena itu mengetahui latar belakang penyusunan sebuah karya ilmiah 

sangat penting, agar pembaca bisa terhindar dari kekeliruan dalam memahami sebab 

sebuah karya ilmiah ditulis, tujuan penulisan karya itu, juga tidak salah dalam 

memahami metodologi yang digunakan penulis dalam karyanya. 

Latar belakang penyusunan kitab al-Mu’jam al-kabīr dapat ditemukan 

dalam muqaddimah  kitab ini. Imām Al-Ṭabrānī secara singkat mengisyaratkan sebab 

yang mendasari mengapa ia menulis karyanya yang berjudul al-Mu’jam al-Kabīr, ia 

menulis:  

نماهُِجمام عِ همذاِِ ِالل ِِِال ك تمابُِأمل ف  ِرمسُول  ِرمومىِعمن  نماِمِ  ن  ِومالن  سماءِ ِصلى الله عليه وسلمل عمدمد ِمماِان ـتـمهمىِإ لميـ  ِالر  جمال   م نم
Artinya: 

Kitab ini kami susun dengan tujuan untuk mengumpulkan sejumlah 

periwayatan yang sanadnya bersambung sampai kepada kami, oleh siapa saja  



43 
 

 
 

(dari kalangan sahabat Nabi) yang telah meriwayatkan hadīṡ dari Rasulullah 

saw, baik kalangan laki-laki atau perempuan.1 

 

Dari keterangan Imām Al-Ṭabrānī  yang singkat ini, dapat dipahami dan 

ditarik dua poin penting yang menjadi latar belakang penyusunan kitab al-mu’jam al-

kabīr, yaitu: 

1. Al-Mu’jam al-Kabīr disusun oleh Imām Al-Ṭabrānī untuk mengumpulkan 

dan mengidentifikasi para sahabat Nabi saw. 

Secara umum, tujuan kodifikasi hadīṡ di abad ke dua sampai abad ke tiga 

hijriah adalah mengumpulkan semua periwayatan yang disandarkan kepada Nabi 

saw, dalam sebuah karya, baik penulisnya mempersyaratkan keṣahihan dalam 

karyanya, atau tidak. Karena di zaman itu sabda-sabda Rasulullah saw, masih 

tersimpan dalam hafalan-hafalan para perawi yang tinggal di negeri-negeri yang 

berbeda. 

Alasan Imām Al-Ṭabrānī menulis al-Mu’jam al-Kabīr adalah untuk 

mengumpulkan para sahabat Nabi saw, lalu mengidentifikasi mereka satu persatu. 

Hal ini dilakukannya, karena para sahabat merupakan murid-murid Nabi saw, yang 

mengambil ilmu dari sumber utamanya, wahyu turun berkaitan dengan kondisi sosial 

mereka, melalui perantaraan sahabat, Allah swt, mengabadikan wahyu al-Qurān al-

karīm dan sunnah Nabi-Nya saw. Keutamaan para sahabat Nabi saw, diungkapkan 

 
1 Sulaiman bin Ahmad bin Ayūb Al-Syāmī Al-Ṭabrānī, al-mu’jam al-kabīr, (cet. 2, Kairo: 

maktabah Ibnu Taimiyah 1415 H/ 1994 M), vol. 1, h. 51 
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oleh Allah swt, dalam taurat dan injil, sebagaiana dalam firman-Nya QS. al-fath/48: 

29 

دِ  ِممعمهُِأمش  ِالِلّ  ِمُُمم د ِرمسُولُِالِلّ  ِومال ذ ينم تـمغُونمِفمض لًاِم نم دًاِيمـبـ  ِتمـرماهُم ِركُ عًاِسُج  نـمهُم  عملمىِال كُف ار ِرُحمماءُِبمـيـ  اءُِ
ي الإ  نَ   ِ ومممثمـلُهُم ِفِ  التـ و رماة ِ ِ ممثمـلُهُم ِفِ  ِ ذمل كم السُّجُود ِ أمثمر ِ ِ م ن  ِ وُجُوه ه م  ِ فِ  يمماهُم ِ س  رمجمِومر ض ومانًَِ أمخ  ِكمزمر عٍِ ل 

ُِال ذ يشمط أمِ ِومعمدمِالِلّ  ِبِ  مُِال كُف ارم بُِالزُّر اعمِل يمغ يظم تـمومىِعملمىِسُوق ه ِيُـع ج  ِفماس  تـمغ لمظم نمِآممنُواِومعمم لُواِهُِفمآزمرمهُِفماس 
راًِعمظ يمًاِ) نـ هُم ِممغ ف رمةًِومأمج  ِم   ِ(29الفتح:ِالص الْ مات 

Artinya: 

Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia 

bersikap keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama 

mereka. Kamu melihat mereka rukuk dan sujud mencari karunia Allah dan 

keridhaan-Nya. Pada wajah mereka tampak tanda-tanda bekas sujud. 

Demikianlah sifat-sifat mereka (yang diungkapkan) dalam Taurat, dan sifat-

sifat mereka (yang diungkapkan) dalam Injil, yaitu seperti benih yang 

mengeluarkan tunasnya, kemudian tunas itu semakin kuat, lalu menjadi besar 

dan tegak lurus di atas batangnya, tanaman itu menyenangkan hati penanam-

penanamnya, karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir 

(dengan kekuatan orang-orang mukmin). Allah menjanjikan kepada orang-

orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan di antara mereka ampunan dan 

pahala yang besar. (QS. al-fath/48: 29).2 

Ibnu Hajar al-‘Asqalānī (w. 852 H) ketika mendefinisikan siapa saja orang 

yang masuk dalam kategori sahabat,  ia menuliskan: 

ِِ ِالن بي    يم
ِلمق  ِعملىِالإ سِ ممِه ِومِم ناًِبِ ؤِ مُِ صلى الله عليه وسلمممن  ِ،ِِومِلامِاتم ِر د ةِ ِِوِ لمِم  ِالأمصمح ِ ِِفِ تَممل لمت 

Artinya :  

(Sahabat Nabi adalah) orang yang pernah bertemu dengan Nabi saw, beriman 

kepada risalahnya, dan wafat dalam keadaan islam, meskipun pernah terjatuh 

dalam kemurtadan )lalu kembali dalam islam(.3 

 
2 Kementrian Keislaman Wakaf, Dakwah dan Bimbingan Islam, Al-Qur’an dan 

Terjemahannya, (Madinah, Mujamma’ al-Malik Fahd, 1435 H) 

 
3 Ahmad bin ‘Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Hajar Al-‘Asqalani, Nuzhatu al-nadhar fi 

taudhīh nukhbati al-Fikar (Cet. 2, Damaskus: Maṭba’ah al-Ṣabāh, 1421 H/ 2000 M), vol. 1, h. 31 
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Kalimat (orang yang pernah bertemu dengan Nabi saw) menunjukan bahwa 

semua yang pernah bertemu dengan Nabi Muhammad saw, masuk dalam kategori 

sahabat Nabi, walau tak melihat beliau secara langsung misalnya karena buta, seperti 

sahabat yang bernama Abdullah bin Ummi Maktum ra. 

Kalimat (beriman kepada risalahnya) menunjukan bahwa siapa saja yang 

pernah bertemu Nabi Muhammad saw, hidup berdampingan dengannya   namun tidak 

beriman kepada risalahnya, maka dia tidak termasuk sahabat Nabi, seperti paman 

Nabi Abu Ṭālib bin ‘Abdi al-Muṭlib. 

Kalimat (wafat dalam keadaan islam) menerangkan bahwa siapa saja yang 

pernah masuk islam, beriman dengan risalah Nabi saw, namun wafat dalam kondisi 

murtad dari islam, maka dia tidak termasuk dalam kategori sahabat Nabi, seperti 

Ubaidillah bin Jahsy dan Ibnu Khaṭal/ Abdullah bin Khaṭal.4 

Kalimat (meskipun pernah terjatuh dalam kemurtadan lalu kembali dalam 

islam) menunjukan bahwa standarisasi sahabat Nabi dilihat dari konsistennya 

berislam dari awal hingga akhir hayatnya, seperti Al-asy’aṡ bin Qais ra, dia pernah 

 
4 Ubaidullah bin Jahsy adalah mantan suami Ummu Habibah Ramlah binti Abi Sufyān, yang 

kemudian dinikahi oleh Rasulullah saw. Riwayat kematiannya di Habasyah masih diperselisihkan oleh 

pakar sejarah, apakah ia mati dalam  keadaan Islam, atau beragama nashrānī. Lihat Ismā’īl bin Umar 

bin Kaṡīr, al-sīrah al-nabawiyah min al-bidāyah wa al-nihāyah, (Cet. 1, Libanon; Dār al-ma’rifah, 

1395 H/1976 M), jilid. 3, h. 271. Adapun kisah kematian Ibnu Khaṭal dalam keadaan kafir, 

diriwayatkan dalam Ṣahīh al-Bukhārī dan Muslim. Lihat Muhammad bin Ismā’īl Al-Bukhārī, Al-Jāmi’ 

al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar Min Umūr Rasulillah wa Sunanihī wa Ayyāmihī, (Cet. I; Dār Ṭauq 

al-Najāh, 1422 H), Jilid 3 h. 17, dan Muslim bin al-Hajjāj, Al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar bi naqli 

al-‘Adli ‘an al-‘Adli Ilā Rasūlilllah saw, (Cet. I; Beirut: Dār Iḥyā’ al-Turāṡ al-Arabi), Jilid 2, h. 989    
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murtad kemudian kembali memeluk islam pada masa pemerintahan abu Bakar al-

Shiddiq, lalu wafat dalam keadaan teguh memeluk islam.5 

Mengumpulkan riwayat sahabat dalam sebuah karya ilmiah bukan hal baru 

di masa Imām Al-Ṭabrānī, karena sebelum lahirnya karya Imām Al-Ṭabrānī sudah 

ada ulama yang menyusun kitab mereka dalam studi tersebut, seperti: musnad Abi 

Dawūd al-Ṭayālisī karya Sulaimān bin Dawūd al-Ṭayālisī (w. 204 H), musnad al-

Syāfi’ī, karya Muhammad bin Idrīs al-Syāfi’ī (w. 204 H), musnad Ishaq bin 

Rāhawaih, karya Ishak bin Ibrāhīm bin Rāhawaih (w. 238 H), musnad Imam Ahmad 

bin Hambal, karya Ahmad bin Muhammad bin Hambal (w. 241 H).   

Walaupun demikian, al-Mu’jam al-Kabīr tampil dengan pikiran pembeda 

dari karya-karya yang mendahuluinya. Imām Al-Ṭabrānī dalam  al-Mu’jam al-Kabīr 

bukan sekedar menyebutkan riwayat sahabat, namun juga menambahkan penjelasan 

biografi sahabat yang mencakup nasabnya, sifatnya, kemuliaannya,  tahun wafatnya, 

sehingga kitab ini juga menjadi rujukan dalam ‘ilmu rijāl al-hadīṡ, karena para 

sahabat adalah rijāl (periwayat) pertama dalam mata rantai periwayatan hadīṡ. 

 
5 Yusuf bin Abdillah bin Muhammad bin Abdi al-Bar, al-Istīāb fi Ma’rifati al-aṣhāb, (Cet. 1,  

Beirut: Dār al-jīl, 1412 H/ 1992 M), vol. 1, h. 133, lihat juga: ‘Ali bin Abdi al-Karīm Izzu al-Dīn Ibnu 

al-Aṡīr, Usud al-Ghābah fi ma’rifati al-ṣahābah, (Cet. 1, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 

1415H/1994M), vol. 1, h. 249, lihat juga: Ahmad bin ‘Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Hajar al-

‘Asqalānī, al-Iṣābah fī tamyīzi al-ṣahābah, (Cet. 1, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah 1415H), vol. 1, h. 

239, lihat juga: Abdullah bin Muhammad bin Abdi al-‘Azīz al-Baghawī, Mu’jam al-ṣhābah, (Cet. 1, 

Kuwait: Maktabah Dār al-Bayān, 1421H/2000M) jilid. 1, h. 189 
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2. Al-Mu’jam al-Kabīr disusun oleh Imām Al-Ṭabrānī dengan tujuan untuk 

mengumpulkan sanad  periwayatan sahabat dari kalangan laki-laki dan 

wanita yang sanadnya bersambung sampai kepada Imām Al-Ṭabrānī. 

Sanad merupakan mata rantai periwayatan yang menyampaikan seseorang 

kepada matan sebuah hadīṡ.6 Dengan sanad, agama Islam bisa terjaga keasliannya, 

tanpa sanad tidak akan ada standarisasi kebenaran karena setiap orang akan 

berpendapat sesuai kehendak hatinya.  

Sanad di dalam agama islam adalah sesuatu yang sangat mulia dan anugrah 

ilahi yang tak ternilai harganya. Betapa tidak, ilmu sanad  hanya bisa di temukan 

dalam agama islam dan tidak ditemukan dalam agama-agama lainnya.  

Ibnu Hazm (w. 456 H) berkata bahwa penukilan sabda seorang Nabi dari 

seorang yang ṡiqah (terpercaya) kepada ṡiqah lainnya bersambung hingga sabda itu 

dituliskan, merupakan kehususan yang Allah swt, karuniakan bagi kaum muslimin. 

Tidak ada satu sabda Nabi Musa as, yang dinukil secara murni oleh orang Yahudi, 

sebagaimana tidak ada satu sabda Nabi Isa as, yang dinukil secara jernih oleh orang 

Nasrāni.7 

Cukup banyak keterangan para ulama yang mununjukan urgensinya sanad 

dan keagungan kedudukannya dalam islam. Di antara keterangan itu adalah yang 

dinukil dari Abdullah bin al-Mubārak (118-181 H): 
 

6 Dr. Mahmūd bin Ahmad bin Muhammad al-Ṭahhān, Taisīr Muṣṭalahu al-Hadlahu al-Hadīṡ 

(Cet. 10, Riyadh: Maktabatu al-Ma’ārif, 1425H/2004M) h. 18 

 
7 Abdurrahmān bin Abi Bakr al-Suyūṭī, Tadrīb al-Rāwī fī Syarhi Taqrīb al-Nawawī (Cet. 1, 

Dār al-Ṭayyibah), vol. 2, h. 604 
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ِاءمِاِشمِممِِِاءمِشمِِِنِ ممِِِالمِقمِلمِِِدُِنامِسِ لإِ ا ِِِلامِِوِ لمِ،ِومِنِ يِ الد ِ ِِنمِدِمِ اُنِمِسِ الإِ 
Artinya: 

Sanad merupakan bagian dari agama (islam), kalau bukan karena adanya sanad 

maka setiap orang akan berpendapat sesuai kehendak hatinya.8    

 

Menjadi suatu kebanggaan tersendiri, jika seorang ulama hadīṡ memiliki 

sanad ‘āli (sanad tinggi yang jumlah perawinya  sedikit, sehingga dekat jarak mereka 

dengan Nabi saw). Oleh karenanya ketika sunnah telah masuk fase kodifikasi, maka 

ada di antara ulama hadīṡ yang menuliskan sanad-sanad ‘ālī yang dimilikinya, baik 

yang berjumlah ṡulāṡiyāt (sanad yang jumlah rawinya hanya 3 orang) atau rubā’iyāt 

(sanad yang jumlah rawinya hanya 4 orang).  

Imām Al-Ṭabrānī termasuk ulama yang memiliki sanad ‘ālī  berupa 

ṡulāṡiyāt. Sanad yang tergolong langka ini didapatkannya dari perjalanan ilmiah yang 

dilakukannya dalam rangka menuntut ilmu hadīṡ di berbagai negeri-negeri islam. 

Sanad ‘ālī Imām Al-Ṭabrānī ini dituangkannya dalam sebuah karya yang berjudul 

ṡulāṡiyāt Imām Al-Ṭabrānī. 

Keluasan pengetahuan Imām Al-Ṭabrānī tentang sanad telah mendapat 

pengakuan di kalangan pakar hadīṡ di zamannya. Al-Ẓahabī menukil keterangan dari 

Sulaimān bin Ibrahim, bahwa hakim kota Aṣbahān yang bernama Abu Ahmad al-

‘Assāl berkata: aku telah mempelajari hadīṡ dari Imām Al-Ṭabrānī sebanyak 20.000 

hadīṡ, Abu Ishaq bin Hamzah telah mempelajari hadīṡ darinya 30.000 hadīṡ dan Abu 

 
8 Muslim bin al-Hajjāj bin Muslim al-Qusyairī al-Naisābūrī, Shahih Muslim (Cet. 1. Beirut: 

Dār Ihyā’i al-Turāṡ al-‘Arabī), vol. 1, h. 15 
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al-Syaikh mempelajari hadīṡ darinya 40.000 hadīṡ, lalu al- Ẓahabi berkomentar: 

mereka bertiga adalah guru-guru besar di kota Aṣbahān.9     

Dalam rangka berkhidmat membumikan sunnah Nabi saw, dan 

memperkaya khazanah keilmuan islam di bidang hadīṡ, maka Imām Al-Ṭabrānī 

menuangkan hafalan hadīṡnya yang bersanad dalam bentuk karya-karyanya. Di 

antara karyanya yang paling terkenal adalah tiga kitab mu’jamnya.  

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa latar belakang Imām Al-

Ṭabrānī menulis karyanya yang berjudul al-Mu’jam al-Kabīr adalah untuk 

mengumpulkan para sahabat, lalu mengidentifikasi mereka, kemudian menjelaskan 

sanad-sanad para sahabat dari kalangan laki-laki maupun wanita, dengan 

menjabarkan periwayatan mereka yang bersambung sampai ke Rasulullah saw. 

 

B. Klasifikasi Kitab Al-Mu’jam Al-Kabīr 

Kitab al-Mu’jam al-Kabīr yang menjadi objek penelitian dalam tulisan ini 

adalah al-Mu’jam al-Kabīr yang ditulis oleh Abu al-Qāsim Sulaiman bin Ahmad bin 

Ayūb bin Muṭayir Al-lakhmī Al-Syāmī Imām Al-Ṭabrānī (w. 360 H).  

Cetakan yang digunakan dalam penelitian ini adalah cetakan ke dua, 

maktabah Ibnu Taimiyah di Kairo, tahun 1415 H/ 1994 M, yang telah ditahqiq oleh 

seorang peneliti hadīṡ dari Irak yang bernama Syaikh Hamdi Abd al-Majīd al-Salafī. 

 
9 Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Usman bin Qaimaz al-Ẓahabī, Siyar a’lam al-

Nubala (Cet. 2,  Muassasah al-risalah, 1405H/1985M) Vol. 16. h. 122 
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Cetakan ini menghadirkan kitab al-Mu’jam al-Kabīr dalam 25 jilid. 

ketebalan di setiap jilidnya berkisar 400 sampai 500 halaman, sahabat nabi yang 

disebutkan dengan periwayatannya dalam setiap jilid rata-rata 90 sampai 150 orang.  

Namun tak ada gading yang tak retak, setiap manusia punya kekurangan 

dan keterbatasan. Dalam penelitian Syaikh Hamdi Abd al-Majīd al-Salafī ini  ada 

beberapa jilid yang mafqūd (tidak terlacak/belum ditemukan), sehingga al-Mu’jam 

al-Kabīr di cetak namun jumlah jilidnya tidak sempurna. Jilid yang mafqūd itu 

adalah: jilid ke 13, 14, 15, 16, 21.10 

Penelitian Syaikh Hamdi Abd al-Majīd al-Salafī masih berlanjut, hingga 

kemudian beberapa tahun setelah cetakan kedua dirilis, jilid yang mafqūd itu 

ditemukan, yaitu jilid 13, 14, 21 masih dalam bentuk manuskrip. Sebelum dicetak, 

jilid-jilid ini ditahqīq oleh satu tim yang dipimipin oleh Dr. Sa’d bin Abdillah al-

Humaid dan Dr. Khalid bin Abdurrahmān al-Juraisī. Upaya tahqīq ini dilakukan 

dengan mengacu pada tiga manuskrip yang ditemukan, pertama: manuskrip di 

perpustakaan Khasru Bāsyā di Turki, kedua: manuskrip yang ditemukan di 

perpustakaan negeri Paris, ketiga: manuskrip dari perpustakaan al-Ẓāhiriah.   

Kemudian jilid-jilid ini dicetak pada tahun 1427 H/ 2006 M.11 

     

 
10 lihat: Tanbih Syekh Hamdi Abd al-Majīd al-Salafī dalam muqaddimah al-Mu’jam al-kabīr 

Jilid. 17, h. 11,  dan vol. 22, h. 5   lihat juga: Dr. Muhammad Ahmad Ridwan Ṣālih, al-hāfiẓ al-

Ṭabrānī wa juhūduhu fi khidmati al-Sunnah al-Nabawiyah, (Cet. 1, Riyadh: Dār al-Syaraf, 1419 H/ 

1998 M) h. 155 

 
11lihat: kata pengantar pentahqīq dalam muqaddimah al-Mu’jam al-kabīr Jilid. 13, h. 5-13 
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a. Klasifikasi kitab al-Mu’jam al-Kabīr jilid 1 - 25 

1) Jilid pertama: ketebalan halamannya mencapai 429 halaman.  

Jilid pertama ini dimulai dengan tiga muqaddimah; pertama: muqaddimah 

percetakan, kedua: muqaddimah muhaqqiq Hamdi Abd al-Mjīd al-Salafī, ketiga: 

muqaddimah Imām Al-Ṭabrānī. Setelah itu masuk dalam inti pembahasan yang 

menyebutkan 98 sahabat nabi, dimulai dari Abu Bakr al-Ṣiddiq ra, dan diakhiri 

dengan Bilal bin al-Hāriṡ al-Muzanī ra.  

Kemudian jilid ini ditutup oleh muhaqqiq dengan menyebutkan empat daftar 

isi; pertama: daftar isi terkait ayat-ayat al-Quran, kedua: datar isi terkait hadīṡ-hadīṡ 

Nabi, ketiga: datar isi terkait tema pembahasan, keempat: datar isi terkait nama-nama 

sahabat nabi sesuai huruf hija’iyah. 

2) Jilid ke dua: ketebalan halamannya mencapai 423 halaman 

Jilid ini dimulai dengan gambar nuskhah makhṭūṭāṭ (manuskrip) yang 

menjadi rujukan pentahqiq. setelah itu masuk dalam inti pembahasan yang 

menyebutkan 134 sahabat nabi, dimulai dari Buraidah bin Huṣaib al-Aslamī ra, dan 

diakhiri dengan Jarīr bin Abdillah al-Bajalī ra. pada bagian akhir jilid ini ditutup 

dengan empat daftar isi seperti pada jilid pertama.  

3) Jilid ke tiga: ketebalan halamannya mencapai 384 halaman  

Inti pembahasan pada jilid ini menyebutkan 72  sahabat nabi, dimulai dari 

Jundurah bin Khaisyanah al-Laiṡī ra, dan diakhiri dengan Huraiṡ bin Zaid al-Badri ra 
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pada bagian akhir jilid ini ditutup dengan empat daftar isi seperti pada jilid pertama.  

4) Jilid ke empat: ketebalan halamannya mencapai 334  halaman  

Inti pembahasan menyebutkan 114  sahabat nabi, dimulai dari  Harmalah bin 

‘Amr al-Aslamī ra, dan diakhiri dengan Rafi’ bin Khadīj bin Rafi’ al-Anṣārī ra. Pada 

bagian akhir jilid ini ditutup dengan empat daftar isi seperti pada jilid pertama.  

5) Jilid ke lima: ketebalan halamannya mencapai 324 halaman  

Inti pembahasan menyebutkan 103 sahabat nabi, dimulai dari Rāfi’ bin 

Makīṡ al-Juhanī ra, dan diakhiri dengan Zibriqān bin Badr ra.  Pada bagian akhir jilid 

ini ditutup dengan empat daftar isi seperti pada jilid pertama.  

6) Jilid ke enam: ketebalan halamannya mencapai 327  halaman  

Inti pembahasan menyebutkan 74 sahabat nabi, dimulai dari Sa’ad bin 

Mu’āż al-Anṣārī ra, dan diakhiri dengan Salmān bin Khālid al-Khuzā’ī ra. Pada 

bagian akhir jilid ini ditutup dengan empat daftar isi seperti pada jilid pertama.  

7) Jilid ke tujuh: ketebalan halamannya mencapai 437  halaman  

Inti pembahasan menyebutkan 109 sahabat nabi, dimulai dari Salamah bin 

‘Amr bin al-Akwa’ al-Aslamī ra, dan diakhiri dengan Al-Syarīd bin Suwaid al-ṡaqafī 

ra. Pada bagian akhir jilid ini ditutup dengan empat daftar isi seperti pada jilid 

pertama.  
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8) jilid ke delapan: ketebalan halamannya mencapai 471 halaman  

Inti pembahasan menyebutkan 51 sahabat nabi, dimulai dari Abu Sufyān 

Ṣakhr bin Harb ra, dan diakhiri dengan Ẓālim bin Sāriq Abu Ṡarah al-Azdī ra. Pada 

bagian akhir jilid ini ditutup dengan empat daftar isi seperti pada jilid pertama.  

9) Jilid ke Sembilan: ketebalan halamannya mencapai 493 halaman  

Inti pembahasan menyebutkan 10 sahabat nabi, dimulai dari Umar bin Abi 

Salamah ra, dan diakhiri dengan Abdullah bin Masūd al-Hużalī ra. Pada bagian akhir 

jilid ini ditutup dengan empat daftar isi seperti pada jilid pertama.  

10) Jilid ke sepuluh: ketebalan halamannya mencapai 461 halaman  

Inti pembahasan menyebutkan 2 sahabat nabi, dimulai dari Abdullah bin 

Mas’ūd ra,(lanjutan dari jilid 9) dan diakhiri dengan Abdullah bin Abbās ra. Pada 

bagian akhir jilid ini ditutup dengan tiga daftar isi, yaitu; pertama: daftar isi terkait 

ayat-ayat al-Quran, kedua: datar isi terkait hadīṡ-hadīṡ Nabi, ketiga: datar isi terkait 

tema pembahasan.  

11) Jilid ke sebelas: ketebalan halamannya mencapai 549 halaman  

Inti pembahasan menyebutkan jalur-jalur periwayatan seorang sahabat nabi 

yang bernama Abdullah bin ‘Abbas ra, dimulai dari dari periwayatan Abu Ṣālih dari 

Abdullah bin Abbas, dan diakhiri dengan riwayat Sa’id bin Jubair dari Abdullah bn 



54 
 

 
 

‘Abbās ra. Pada bagian akhir jilid ini ditutup dengan tiga daftar isi seperti pada jilid 

ke sepuluh. 

12) Jilid ke duabelas: ketebalan halamannya mencapai 520 halaman 

Inti pembahasan menyebutkan 2 periwayatan sahabat nabi, dimulai dari bab 

periwayatan al-Sya;bī dari Abdullah bin ‘Abbās ra,  dan diakhiri dengan riwayat 

‘Amr bin Dinār dari Abdullah bin Umar ra.  Pada bagian akhir jilid ini ditutup dengan 

tiga daftar isi seperti pada jilid ke sepuluh. 

13) Jilid ke tigabelas: ketebalan halamannya mencapai 661 halaman  

Inti pembahasannya menyebutkan 17 periwayatan sahabat Nabi, dimulai dari 

lanjutan periwayatan Amr bin Dinār dari Abdullah bin Umar ra, dan diakhiri dengan 

riwayat ‘Aṭā’ bin Yasār dari Abdullah bin ‘Amr bin al-‘Ᾱsh. Pada bagian akhir jilid 

ini ditutup dengan dua daftar isi yaitu daftar isi tema kitab dan daftar isi akhir 

14) Jilid ke empatbelas: ketebalan halamannya mencapai 638 halaman 

Inti pembahasannya menyebutkan 2 periwayatan sahabat Nabi, dimulai dari 

bab periwayatan Raihān bin Yazīd dari Abdullah bin ‘Amr bin al-‘Ᾱsh ra, dan 

diakhiri dengan riwayat Abdullah bin Yazīd al-Muzanī. Pada bagian akhir jilid ini 

ditutup dengan dua daftar isi yaitu daftar isi tema kitab dan daftar isi akhir 

15) Jilid ke limabelas: mafqūd (belum ditemukan) dalam penelitian Syekh Hamdi 

Abd al-Majīd al-Salafī 
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16) Jilid ke enambelas: mafqūd (belum ditemukan) dalam penelitian Syekh Hamdi 

Abd al-Majīd al-Salafī 

17) Jilid ke tujuh belas: diawali dengan Tanbih (perhatian/peringatan)  

Jilid ini diawali dengan Tanbih (perhatian/peringatan) oleh Syekh Hamdi 

Abd Al-Majīd al-Salafī bahwa jilid ke 13,14,15,16 mafqud (belum ditemukan), 

dengan harapan jika ada yang mengetahui keberadaan manuskripnya agar 

disampaikan padanya. 

Mulai  dari Jilid ke tujuh belas ini Syekh Hamdi Abd al-Majīd al-Salafī tidak 

lagi memberikan nomor urut bagi setiap nama sahabat dan nomor urut hadis, namun 

dia hanya memberikan kode empat titik (….) agar nanti jika jiid-jilid yang hilang 

sudah ditemukan maka titik-titik itu diisi dengan angka. 

Jilid ke tujuh belas ini ketebalan halamannya mencapai 646 halaman, inti 

pembahasan menyebutkan 98 sahabat nabi, dimulai dari ‘Amr al-Anṣārī ṡumma al-

‘Ajlānī ra, dan diakhiri dengan Ikrimah bin Abi Jahl ra. Pada bagian akhir jilid ini 

ditutup dengan empat daftar isi seperti pada jilid pertama.  

18) Jilid ke delapan belas: ketebalan halamannya mencapai 439 halaman 

Inti pembahasan menyebutkan 77 sahabat nabi, dimulai dari ‘Alqamah bin 

Ramṡa al-Balwī ra, dan diakhiri dengan Qubaiṣah bin Burmah al-Asadī ra. Pada 

bagian akhir jilid ini ditutup dengan empat daftar isi seperti pada jilid pertama.  

19) Jilid ke Sembilan belas: ketebalan halamannya mencapai 519 halaman 
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Inti pembahasan menyebutkan 103 sahabat nabi, dimulai dari Qatāddah bin 

Nu’mān al-Anṣārī ra, dan diakhiri dengan Majma’ bin Jizyah al-anṣārī. Pada bagian 

akhir jilid ini ditutup dengan empat daftar isi seperti pada jilid pertama.  

20) Jilid ke dua puluh: ketebalan halamannya mencapai 519 halaman 

Inti pembahasan menyebutkan 78 sahabat nabi, dimulai dari Makramah bin 

Naufal bin Ahib binn Abdi Manāf ra, dan diakhiri dengan Ma’mar bin Abdillah bin 

Nadhlah al-‘Adawī al-Qurasyī ra. Pada bagian akhir jilid ini ditutup dengan empat 

daftar isi seperti pada jilid pertama.  

21) Jilid ke dua puluh satu: ketebalan halaman jilid ke dua puluh satu mencapai 211 

halaman 

Inti pembahasan menyebutkan 1 sahabat nabi saja yaitu al-Nu’mān bin 

Basyīr ra, dimulai dari Abdullah bin Abdillah bin ‘Utbah bin Mas’ūd dari al-Nu’mān 

bin Basyīr  ra, dan diakhiri dengan bab periwayatan Karib al-Yahsubī dari al-Nu’mān 

bin Basyīr ra. 

pada bagian akhir jilid ini ditutup dengan tujuh daftar isi yang mencakup 

daftar isi ayat-ayat, hadis-hadis, perawi-perawi dari al-Nu’mān bin Basyīr, lafal hadīṡ 

yang gharib, masalah bahasa Arab, tema-tema kitab dan daftar isi akhir.  
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22) Jilid ke dua puluh dua: jilid ini diawali dengan Tanbih (perhatian)  

JIlid ini diawali dengan tanbih oleh Syekh Hamdi Abd Al-Majīd al-Salafī 

bahwa jilid ke 21 belum ditemukan, dengan harapan jika ada yang mengetahui 

keberadaan manuskripnya agar disampaikan padanya. 

ketebalan halaman jilid ke dua puluh dua mencapai 541 halaman, inti 

pembahasan menyebutkan 206 sahabat nabi, dimulai dari Wā’il Bin Hujr al-Aslamī 

ra, dan diakhiri dengan bab istri-istri Nabi, Khadijah bintu Khuwailid bin Asad, bin 

Abdi al-‘Uzza, bin Quṣai Pada bagian akhir jilid ini ditutup dengan empat daftar isi 

seperti pada jilid pertama.  

23) jilid ke dua puluh tiga: ketebalan halamannya mencapai 511 halaman 

Inti pembahasan menyebutkan 6 Istri Nabi, dimulai dari Manaqib Khadijah 

bintu Khuwailid ra, dan diakhiri dengan Maimūnah bintu al-Hāriṡ istri Nabi saw. 

Pada bagian akhir jilid ini ditutup dengan empat daftar isi seperti pada jilid pertama.  

24) Jilid ke dua puluh empat: ketebalan halamannya mencapai 527 halaman 

Inti pembahasan menyebutkan 132 sahabat nabi dari kalangan wanita, 

dimulai dari riwayat-riwayat dari Maimūnah (riwayat Abdullah bin Syaddad bin al-

Hādī dari Maimūnah) dan diakhiri dengan Farī’ah bintu Mālik bin Sinān sadari Ab 

Sa’īd al-Khudrī ra. Pada bagian akhir jilid ini ditutup dengan empat daftar isi seperti 

pada jilid pertama.  
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25) Jilid ke dua puluh lima: ketebalan halamannya mencapai 400 halaman 

Inti pembahasan menyebutkan 128 sahabat nabi, dimulai dari Bab Qaf, 

Qailah bintu Makhramah al-‘Anbariyah ra, dan diakhiri dengan Bab menyebutkan 

Sahabiyāt yang tidak dikenal namanya, namun disebutkan dalam hadīṡ, seperti 

penyebutan bibi Huṣain bin Muhṣin yang mendatangi Rasulullah saw untuk memberi 

solusi masalah keluarganya. 

Sebelum menyebutkan daftar isi Syekh Hamdi Abd al-Majīd al-Salafī  

menggandengkankan jilid ke dua puluh lima ini dengan dua kitab, yaitu: Al-ahādīṡ 

al-Ṭiwāl karya Imām Al-Ṭabrānī dan kitab Juz fīhi żikru Abi al-Qāsim Imām Al-

Ṭabrānī (biografi Imām Al-Ṭabrānī) karya al-Hāfiz Ibnu Mandah. Pada bagian akhir 

jilid ini ditutup dengan empat daftar isi seperti pada jilid pertama.  

 

b. Jumlah hadīṡ dan sahabat Nabi saw, dalam al-mu’jam al-kabīr 

Banyak pakar hadīṡ yang telah melakukan penelitian terhadap kitab al-

mu’jam al-kabīr. Dalam penelitian itu ada yang fokus pada penghitungan jumlah 

hadīṡ dan jumlah sahabat yang disebutkan Imām Al-Ṭabrānī. Hasil penelitian itu pun 

berbeda-beda sesuai dengan metode yang digunakan setiap peneliti. Berikut ini 

ulasan singkat tentang jumlah hadīṡ dan jumlah sahabat Nabi saw, yang dituliskan 

oleh Imām Al-Ṭabrānī dalam al-mu’jam al-kabīr. 
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Muṣṭafā bin Abdillah Hājī Khalīfah (w. 1067 H), dalam karyanya Kasyfu al-

ẓunūn ‘an ‘Asāmī al-Kutub wa al-Funūn ketika membahas kitab al-Mu’jam al-Kabīr 

ia menjelaskan bahwa jumlah hadīṡ dalam kitab ini adalah 25.000  hadīṡ.12  

Muhammad bin Muhamad Abū Zahwu mengatakan dengan ṣīghatu al-

tamrīdh ( ُيقَُال) bahwa jumlah hadīṡ dalam al-Mu’jam al-Kabīr adalah 520.000 hadīṡ,13 

hal senada juga dikemukakan oleh ‘Alī Abd al-Basiṭ Mazīd.14  

Dr. Muhammad bin Maṭar al-Zahrānī (w. 1427 H) menyebutkan bahwa 

berdasarkan penelitian Syaikh Hamdi Abd al-Majīd al-Salafī  jumlah hadīṡ dalam 

karya Imām Al-Ṭabrānī ini adalah 21.547 hadīṡ.15  

Penulis memahami, perbedaan hitungan jumlah hadīṡ ini disebabkan karena 

tidak sempurnanya cetakan al-Mu’jam al-Kabīr yang dikeluarkan oleh maktabah 

Ibnu Taimiyah, olehnya Syaikh Abd Al-Majīd al-Salafī mulai dari jilid 17 tidak 

menyebutkan nomor hadīṡ, tapi hanya menuliskan empat titik.  

Adapun jumlah sahabat Nabi saw, yang disebutkan oleh Imām Al-Ṭabrānī 

dalam al-Mu’jam al-Kabīr menurut peneliti dari Arab Sa’ūdī Dr. Muhammad Ahmad 

Ridhwān Ṣālih, adalah berjumlah 1500 sahabat.16 

 
12 Muṣṭafā bin Abdillah Hājī Khalīfah, Kasyfu al-ẓunūn ‘an ‘Asāmī al-Kutub wa al-Funūn, 

(cet. 1,  Baghdād: Maktabah al-muṡannā, 1941 M), vol. 2, h. 1737  

 
13 Muhammad Abu Zahwu, al-hadīṡ wa al-muhaddiṡūn, (cet. 1, Kairo. Dār al-fikr al-‘arabī, 

1378 H), h. 428 

 
14 ‘Alī Abd al-Bāsiṭ Mazīd, Minhāj al-Mhaddiṡīn fī al-Qarni al-Awwal al-Hijrī wa hatā  

‘Aṣrinā al-Hādhir, (Cet. 1, Kairo: Hai’ah al-Qāhirah), h. 419  

 
15 Muhammad bin Mathar Al-Zahrānī, Tadwīn Al-Sunnah Nasy’atuhu Wa Taṭawuruhu (Cet. I, 

Riyadh: Dār Al-Hijrah 1417 H/1996 M), h. 172 
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C. Corak Penulisan Kitab Al-Mu’jam Al-Kabīr 

1. Jenis-jenis corak penulisan hadīṡ 

Sejarah mencatat bahwa kodifikasi hadīṡ telah dimulai di awal abad ke-2 

hijriah, berdasarkan perintah Khalifah Umar bin Abd al-Azīz  (w.101 H) yang 

mengistruksikan kepada para ulama untk menghimpun hadīṡ-hadīṡ Nabi saw. Titah 

Khalifah ini kemudian dilaksanakan oleh Muhammad bin Syihāb al-Zuhrī (w. 124 

H).17 

Beragam sebab yang melatarbelakangi hal itu, di antaranya adalah 

kekhawatirran Khalifah akan hilangnya hadīṡ ditengah kaum muslimin, karena secara 

bertahap para pakar hadīṡ wafat satu-demi satu, sedangkan gerakan pemalsuan hadis 

untuk mendukung kepentingan dan doktrin kelompok tertentu semakin masif. 

Demikian juga kekhawatiran yang terjadi di abad pertama telah hilang, yaitu 

jika hadīṡ-hadīṡ Nabi saw, dibukukan maka akan terjadi distorsi terhadap al-Qurān. 

Oleh karena itu ketika al-Qurān telah dibukukan dan kaum muslimin telah seragam 

dalam satu bacaan, maka membukukan sunnah Nabi saw, semakin dibutuhkan.   

Sebagaimana yang telah di ulas secara singkat di bab I tentang sejarah 

kodifikasi hadīṡ dari zaman Nabi saw, hingga abad keemasan islam, didapatkan 

bahwa pada abad ke-3 hijriyah, ulama hadīṡ menyempurnakan kekurangan di abad 

 
16 Dr. Muhammad Ahmad Ridhwān Ṣālih, Al-hāfiż Al-Ṭabrānī wa juhūdhū fī khidmati al-

sunnah al-nabawiyah, (cet. 1, Riyadh: Dār al-Syaraf li al-NAsyri wa al-Tauzī’, 1419 H/ 1998 M), h. 

153 

 
17 Muhammad bin Mathar Al-Zahrānī, Tadwīn Al-Sunnah Nasy’atuhu Wa Taṭawuruhu, h. 85 
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sebelumnya dengan mengumpulkan hadīṡ, membukukannya dan memisahkan hadīṡ-

hadīṡ Nabi saw, dari fatwa-fatwa sahabat dan tābi’in.  

Di abad keemasan ilmu islam lahir karya-karya hadīṡ dengan beragam corak 

penulisannya. Muhammad Bin Maṭar al-Zahrānī menyebutkan corak-corak penulisan 

hadīṡ di zaman itu dalam kitabnya Tadwīn Al-Sunnah Nasy’atuhu wa Taṭawuruhu.18  

Corak penulisan hadīṡ itu adalah:  

a. Al-Masānīd  

Al-Masānīd merupakan bentuk plural dari kata al-musnad  yaitu kitab hadīṡ 

yang disusun berdasarkan riwayat setiap sahabat nabi baik riwayat itu ṣahīh, hasan 

atau dha’īf. Sistematika urutan sahabatnya pun beragam, ada yang nama-nama 

sahabat disusun sesuai abjad, ada yang sesuai urutan masuk islam, ada juga yang 

sesuai dengan sukunya.19 

Contohnya: musnad Abi Dawūd al-Ṭayālisī, karya Sulaimān bin Dawūd al-

Ṭayālisī (w. 204 H), musnad al-Syāfi’ī, karya Muhammad bin Idrīs al-Syāfi’ī (w. 204 

H), musnad Ishaq bin Rāhawaih, karya Ishak bin Ibrāhīm bin Rāhawaih (w. 238 H), 

musnad Imam Ahmad bin Hambal, karya Ahmad bin Muhammad bin Hambal (w. 

241 H).   

 

 

 
18 Muhammad bin Mathar Al-Zahrānī, Tadwīn Al-Sunnah Nasy’atuhu Wa Taṭawuruhu, h. 98 

 
19 Muhammad bin Mathar Al-Zahrānī, Tadwīn Al-Sunnah Nasy’atuhu Wa Taṭawuruhu, h. 99 
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b. Al-Ṣihāh 

Al-Ṣihāh merupakan bentuk plural dari kata al-ṣahīh  yaitu kitab hadīṡ yang 

disusun dengan syarat hadīṡ ṣahīh.20 Oleh karenanya corak penulisan seperti ini 

mempersyaratkan persambungan sanad, rawinya ‘adil, dhabit, sanad dan matannya 

terhindar dari syaż maupun ‘illat.    

Contohnya: ṣahīh Ibnu Khuzaimah, karya Muhammad bin Ishāq bin 

Khuzaimah al-naisābūrī (w. 311 H), ṣahīh Ibnu Hibban, karya Muhammad bin 

Hibbān al-bustī (w. 354 H).  

c. Al-Sunan 

Al-Sunan merupakan bentuk plural dari kata al-sunnah, yaitu kitab hadiṡ 

yang disusun dengan dasar membagi hadīṡ-hadīṡ sesuai tema utamanya dalam 

beberapa bab, umpamanya bab ṭaharah bab wudhu, bab ṣalat dan seterusnya. Maka 

tiap-tiap hadiṡ yang berpautan dengan ṭaharah dimasukkan kedalam bab ṭaharah 

demikian selanjutnya.21 

Contohnya: sunan Abi Dāwūd, karya Sulaiman bin al-asy’aṡ al-Sijistānī (w. 

275 H), sunan al-Nasī’ī, karya Ahmad bin syu’aib al-Khurāsānī (w. 303 H),  sunan 

Ibnu Mājah, karya Muhammad bin Yazīd al-Qazwīnī (w. 273 H), sunan al-Dārimī, 

karya Abdulah bin Abdirrahmān al-Dārimī (w. 255 H) dan sunan al-Dāraquṭnī, karya 

Ali bin ‘Umar bin Ahmad al-Dāruquṭnī (w. 385 H) 

 
20 Hāfiẓ Ṡanā’ullah al-Zāhidī, al-Fuṣūl fi Muṣṭalah Hadīṡ al-Rasūl (Cet. I ; Pakistan: Ṣadiq 

Abādi, 1423 H(, vol. 1, h. 20 

 
21 Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqī, Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadiṡ (Cet. II, 

Semarang: Pustaka Rizki Putra 2009), h. 81 
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d. Al-Jawāmi’ 

Al-Jawāmi’  merupakan bentuk plural dari kata   al-Jāmi’, karakteristik kitab 

bercorak al-Jāmi’ adalah kitab-kitabnya mengumpulkan semua bab hadīṡ; mulai dari 

aqidah, fiqih, sejarah, adab atau akhlak. 

Contohnya: al-Jāmi’ al-Ṣahīh al-Musnad al-Mukhtaṣar min umūri 

Rasulillah saw, wa sunanihi wa ayyamihi, karya Muhammad bin Ismā’īl al-Bukhārī 

(w. 256 H) dan juga Jāmi’ al-kabīr, karya Muhammad bin ‘Isā al-Tirmiżī (w. 279 H). 

e. Al-Muṣannafāt 

Al-Muṣannafāt merupakan bentuk plural dari kata Al-Muṣannaf yaitu karya 

hadīṡ yang mengumpulkan hadīṡ-hadīṡ Nabi saw, fatwa-fatwa sahabat dan tabi’īn 

dengan sanad yang bersambung sampai kepada penulis, lalu disusun berdasarkan bab-

bab fikih. Dengan definisi ini maka karya bercorak Al-muṣannafāt memiliki 

kemiripan dengan model penulisan al-muwaṭṭa’āt. 

Contohnya: muṣannaf Abd al-Razzāq, Karya  Abd al-Razzāq bin Hamām al-

ṣan’ānī (w. 211 H), muṣannaf Ibnu Abī Syaibah, karya Abū Bakr Abdullah bin 

Muhammad bin Abī Syaibah (w. 235 H) 

f. Al-Mustadrakāt 

Al-Mustadrakāt merupakan bentuk plural dari kata Al-Mustadrak, yaitu 

dimana seorang penulis menambahkan hadīṡ terhadap kitab ṣahīh tertentu dengan 
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hadīṡ lain yang dianggap memenuhi standar syarat ṣahīh kitab yang ditambahkan 

itu.22  

Contohnya: al-Ilzāmāt wa al-Tatabbu’, karya ‘Alī bin Umar bin Ahmad al-

Dāruquṭnī (w. 385 H) dan al-mustadrak ‘alā al-ṣahīhain, karya Muhammad bin 

Abdillah al-Hākim al-naisāburī (w. 405 H) 

g. Al-Mustakhrajāt 

Al-Mustakhrajāt merupakan bentuk plural dari kata Al-mustakhraj, yaitu 

dimana seorang penulis menuliskan kembali hadīṡ-hadīṡ dari kitab lain tetapi dengan 

sanad penulis sendiri, bukan sanad kitab lain.  

Contohnya:  Al-mustakhraj ‘alā ṣahīh al-Bukhārī, karya Abu Bakr al-

Ismā’ilī al-Jurjānī (w. 371 H), al-Musnad al-mustakhraj ‘alā ṣahīh Muslim, karya 

Abu Nu’aim Ahmad bin Abdillah al-Aṣbahānī (w. 430 H)  

h. Al-Ajzā’ 

Al-Ajzā’ merupakan bentuk plural dari kata al-Juzu’ corak penulisan model 

al-juzu’ ini adalah penulis mengumpulkan berbagai hadīṡ-hadīṡ yang memiliki tema 

yang sama dalam satu karya. 

Contohnya: qurratu al-‘Ainain biraf’i al-Yadain fī al-Ṣalāh, karya 

Muhammad bin Isma’īl al-Bukhārī (w. 256 H), al-Qirā’ah khalfa al-Imām, karya 

Ahmad bin al-Husain Abu Bakr al-Baihaqī (w. 458 H). 

 

 

 
22 Muhammad Abu Zahwu, al-hadīṡ wa al-muhaddiṡūn, h. 407 
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i. Al-ma’ājim 

Al-Ma’ājim  merupakan bentuk plural dari kata  al-mu’jam. Karakteristik 

corak penulisan model  al-Mu’jam adalah mengumpulkan riwayat sahabat nabi,  atau 

riwayat guru-guru penulis dalam satu karya, lalu menyusunnya sesuai urutan 

kemuliaan dalam islam, atau berdasarkan abjad atau berdasar negeri periwayat 

hadīṡ.23 

Contohnya: al-Mu’jam al-Kabīr, al-Mu’jam al-Ausaṭ dan al-Mu’jam al-

Ṣagīr, karya Sulaiman bin Ahmad bin Ayūb Imām Al-Ṭabrānī (w. 360 H), setelah 

abad ketiga hirjiah muncul lagi corak penulisan lainnya.24   

 

 

 

 
23 Hāfiẓ Ṡanā’ullah al-Zāhidī, al-Fuṣūl fi Muṣṭalah Hadīṡ al-Rasūl, vol. 1, h. 24 

 
24 Corak penuisan hadīṡ yang muncul setelah abad ketiga hijriah adalah:  

Al-zawā’id, adalah corak penulisan hadīṡ yang mengumpulkan hadīṡ-hadīṡ tambahan (pelengkap) pada 

kitab hadīṡ tertentu, seperti: Majma’ al-Zawā’id wa Manba’u al-Fawā’id, karya Nūruddin al-Haiṡamī 

(w. 807 H), juga Miṣbāh al-Zujājah fī Zawā’id Ibnu Mājah, karya Ahmad bin Muhmmad al-Buṣirī (w. 

840 H), dan juga al-Maṭālib al-‘āliyah bi Zawā’id al-Masānīd al-ṡamāniyah, karya Ibnu Hajar al-

‘Asqlānī (w. 852 H)  

 

Al-aṭrāf, adalah corak penulisan hadīṡ yang mengumpulkan hadiṡ-hadīṡ Nabi saw, dari beberapa kitab 

induk, dengan cara mencantumkan potongan sebagian hadīṡ yang telah dicantumkan dalam kitab-kitab 

induk itu, seperti: Tuhfatu al-Asyrāf bi ma’rifati al-aṭrāf, karya Yusuf bin Abdirrahmān al-Mizzī (w. 

742 H), dan Ẓakhā’ir al-Mawārīṡ fi al-Dalālati ‘alā mawādhi’i al-Hadīṡ, karya Abd al-Ghanī al-Nablisī 

(w. 1143 H)  

 

Al-Targhīb wa al-tarhīb, merupakan karya yang mengumpulkan hadīṡ-hadīṡ Nabi saw, mengenai hal-

hal yang layak diperoleh dan patut diamalkan oleh seorang muslim, serta konsekuensi baiknya, seperti: 

al-Targhīb wa al-Tarhīb min al-hadīṡ al-syarīf, karya Abd al-‘Aẓīm bin Abd al-Qawī al-Munżirī (w. 

656 H)  
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2. Corak penulisan kitab al-Mu’jam al-Kabīr 

Kitab al-Mu’jam al-Kabīr dari sisi penamaannya dipahami bahwa kitab ini 

bercorak mu’jam, namun jika dianalisa dengan cermat maka didapatkan corak 

penulisan kitab ini bisa masuk dalam kategori kitab bercorak musnad.  

Hal itu disebabkan karena sistematika penyusunan hadīṡ dalam karya 

bercorak mu’jam dan karya bercorak musnad memiliki sisi persamaan dan sisi 

perbedaan, sebagaimana penjelasan berikut ini.  

a. Sisi perbedaan karya bercorak mu’jam dan karya bercorak musnad 

1) Fokus penulisan hadīṡ bercorak mu’jam lebih umum, karena penyusunannya 

bisa berdasarkan nama sahabat, nama guru penulis atau nama negeri 

periwayat hadīṡ, sedangkan musnad fokusnya lebih khusus pada penyusunan 

hadīṡ berdasarkan periwayatan sahabat saja.  

Contoh karya bercorak mu’jam berdasarkan nama sahabat:   mu’jam al-

ṣahābah karya Abd al-Bāqī bin Qāni’ (w. 351 H),  yang berdasarkan nama 

guru: mu’jam al-ṣaghīr  dan al-mu’jam al-auṣaṭ karya Imām Al-Ṭabrānī 

(w.360 H), yang berdasarkan negeri periwayat hadīṡ: mu’jam al-buldān karya 

Abd al-Karīm bin Muhammad al-Sam’ānī (w. 562 H)  dan mu’jam al-buldān 

karya Yāqūt al-Humawī (w. 626 H) 

2) Penyusunan riwayat sahabat pada karya bercorak mu’jam selalu dimulai 

dengan biografi sahabat dan tidak menyebutkan seluruh periwayatannya, 

sedangkan dalam karya bercorak musnad, biografi sahabat jarang ditemukan, 
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karena corak musnad lebih memperhatikan pengumpulan seluruh riwayat 

sahabat. 

3) Sistematika penyusunan hadīṡ dalam karya bercorak mu’jam berdasarkan 

huruf abjad, sedangkan dalam karya berborak musnad penyusunan hadīṡnya 

bisa berdasarkan keutamaan sahabat, kabilah-kabilah yang mulia atau 

berdasarkan huruf abjad.  

b. Sisi persamaan karya bercorak mu’jam dan karya bercorak musnad  

Sisi persamaannya yaitu ketika karya mu’jam disusun berdasarkan nama 

sahabat, lalu karya itu menggunakan tiga sistematika penyusunan hadīṡ dalam corak 

musnad, yaitu; pertama: menyusun nama-nama sahabat sesuai urutan huruf abjad, 

kedua: menyusun sahabat berdasarkan kabilah-kabilah yang mulia, seperti 

mendahulukan kabilah banī hāsyim dari yang lainnya, ketiga: menyusun nama 

sahabat berdasarkan kemuliaan kedudukan dalam islam, seperti mendahulukan 

sepuluh sahabat yang dijanjikan masuk surga, lalu sahabat yang berkontribusi di 

perang badar dan seterusnya.25 

Imām Al-Ṭabrānī dalam al-Mu’jam al-Kabīr menerapkan hal tersebut di 

atas, oleh karena itu beberapa pakar hadīṡ berpendapat setelah memperhatikan 

sistematika penyusunan al-mu’jam al-kabīr, bahwa karya Imām Al-Ṭabrānī ini 

merupakan kitab yang bercorak musnad. Al-Ẓahabī (w. 748 H) berkata: 

 
25 Muhammad bin Mathar Al-Zahrānī, Tadwīn Al-Sunnah Nasy’atuhu Wa Taṭawuruhu (Cet. I, 

Riyadh: Dār Al-Hijrah 1417 H/1996 M), h. 100 
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ِأمِِِدِ نمِسِ ىِمُِومِسِ ِِدُِنمِسِ مُِالِ ِِومِهُِومِِِير مِبِ كمِالِ ِِممِجمِعِ مُِالِ ِِفمِنِ صمِومِ ِِهُِدمرِمِفـِ أًِِِهُِن أِمِكمِفمِِِةمرِمِي ـرِمِِهُِب   فٍِنِ صمِِمُِفِ 
Artinya: 

Dia (Imām Al-Ṭabrānī) telah menyusun al-mu’jam al-kabīr, dan kitab ini 

bercorak musnad, hanya saja tidak ditemukan di dalamnya musnad Abi 

Hurairah ra, boleh jadi dia menuliskannya dalam karya tersendiri.26 

 

Dakhīl bin Ṣālih al-Luhaidān mengutip pandangan Muhammad bin 

Abdirrahmān Al-Sakhāwī (w. 902 H) tentang al-mu’jam al-kabīr: 

لُِ:ِِلُِحمي ثُِيمـقُوِ ِِدِ يِ انِ سمِممِل بِِِ ِِمِ اجِ عمِممِالِ ِِضمِعِ بمـِِِيُِّاوِ خمِالسِ ِِالْ ماف ظُِِِقمِلْ مِأمِِِدِ قمِفمـِ ِأمص حمابمِِِ-هماِِومأمه  ِدِ يِ انِ سمِممِالِ ِِيمـع نِ 
نـ هُمِ ِِ- حُرُوِ لمِعمِِِالص حمابمةِ ِِاءمِأمسم مِِِبُِت  رِمِيِـُِِنِ ممِِِم  أُبمِ يَم عملمِِِبأ منِ ِِمِ جمِعِ مُِالِ ِِفِ ىِ ال مِِِ،ِومأسُماممةمِكمع بٍِِنِمِب ِِِ:ِ ِ ،ِزمةِ مِ فِ 
ِ بر مِالطِ كمِ ِ ِاني   ال كمب ير ِ ِِهِ مُع جممِ ِفِ 

Artinya: 

Al-hāfiż al-Sakhāwī memasukkan sebagian kitab bercorak mu’jam dalam 

kategori kitab bercorak musnad, dia berkata: penulis-penulis kitab bercorak 

musnad menyusun nama sahabat berdasarkan huruf abjad, seperti menempatkan 

nama: Ubai bin Ka’b dan Usāmah dalam bab huruf hamzah, sebagaimana yang 

diterapkan Imām Al-Ṭabrānī dalam karyanya al-mu’jam al-kabīr. 27 

 

 Jalāluddin Al-Suyūṭī (w. 911 H) ketika menjelaskan kitab al-Taqrīb wa al-

taisīr karya Al-Nawawī (w. 676 H) ia berkata: 

ال ممسمان يدِ  عملمىِ ن يفُهُِ تمص  ِحمدِ  )الث ان يمةُِ م ن  هُِ ع ن دم مماِ ِ ٍ ِصمحماب  تمـر جْممة ِكُل   ِ ممعُِفِ  ومحمسمن ه ،فمـيمج  ه ،ِ يح  ِِيث ه ِصمح 
ِِ ومضمع يف ه ، اِلمهُِأمن  هملُِتمـنماوُلًاِومعملمىِهمذم ِأمس  ُِّومهُوم كِممماِفمـعملمِالط برمماني  ِأمسم ماء ِالص حمابمة  (ِفِ  رُُوف  ِيُـرمت  بمهُِعملمىِالْ 

Artinya: 

Corak kedua: karya yang bercorak musnad, yaitu corak penulisan yang 

mengumpulkan semua periwayatan seorang sahabat dalam musnadnya 

tersendiri, baik kualitas hadīṡ itu ṣahīh, hasan atau dha’īf, ada pula yang 

 
26 Muhammad bin Ahmad bin Uṡmān al-Ẓahabī,   Taẓkiratu al-huffāż, (Cet. 1, Libanon: Dār 

al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1419H/1998M) vol. 3, h. 85 

 
27 Dakhīl bin Ṣālih al-Luhaidān, Ṭuruq al-Takhrīj bihasabi al-Rāwi al-a’lā, (cet. 1, Madīnah 

al-munawarah: al-jāmi’ah al-islāmiah, 1422 H), h. 140 
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menyusunnya berdasarkan abjad nama-nama sahabat, sebagaimana yang 

diterapkan oleh Imām Al-Ṭabrānī dengan metode yang mudah.28  

Muhammad bin Suwailim Abū Syuhbah (w. 1403 H) berkata:  

الِ لمِعمِِِفُِي لِ أِِ التِ  ِِِعمِممِيَمِ ِِنِ بأ مِِِدِ يِ انِ سمِممِىِ تمـِفِ  عِ ممِِِاب  ٍِحمِصمِِِل ِ كُِِِةِ جْممِرِ ِ أمِحًِيِ حِ صمِِِثٍِي دِِ حمِِِنِ مِ ِِهُِدمِنِ اِ أمِنًِسمِحمِِِوِ اِ ِوِ اِ
ىِلمِعمِِِبمِت رِمِِِنِ ممِِِمِ هُِنـِ مِ ومِ.ِ.ِ.ِِلِ ائِ بمقِمِىِالِ لمِعمِِِبمِت رِمِِِنِ ممِِِمِ هُِنـِ مِ ومِ.ِ.ِ.ِِِِةِ دمِحِ اِوِ همِنـمِيـِ بمـِِِنمِوِ كُِيمِِِنِ أمِِِير ِ غمِِِنِ اِمِ فًِيـِ عِ ضمِ
ُّبر مِالطِ ِِلمِعمِاِفمـِممِكمِِمِِ جمِعِ مُِالِ ِِفِ و رُِِحُِِِبِ سمِحمِ ِِاني  ِفِ و رُِِحمِِبِ سمِىِحمِلمِعمِِِهِ ي فِِ ِِةمِابمِحمِالصِ ِِبمِت رِمِِِهُِن إِ فِمِِير ِ بِ كمِالِ ِِمِ جمِعِ مُِِالِ فِ 
 مِ جمِعِ مُِالِ 

Artinya: 

Susunan kitab bercorak musnad, adalah usaha mengumpulkan semua 

periwayatan seorang sahabat dalam musnadnya tersendiri, baik kualitas hadīṡ 

itu ṣahīh, hasan atau dha’īf, tanpa memperharikan kesamaan temanya. . . ada 

yang menyusun nama-nama sahabat berdasarkan kabilah. . . ada yang 

menyusunnya berdasarkan huruf abjad, sebagaimana yang diterapkan Imām Al-

Ṭabrānī dalam kitabnya al-mu’jam al-kabīr, ia menyusun sahabat berdasarkan 

huruf abjad. 29 

Muhammad bin Maṭar al-Zahrānī (w. 1427 H) ketika membahas karya 

bercorak musnad yang muncul di abad ketiga hijriah, ia menyebutkan: 

أمِلمِعمِِِةِ بمِت ـرِممُِِِِبِ تُِكُِِِاكمِنمهُِِ طمِلمِعمِِِةِ ابمِحمِالصِ ِِاءِ سم مِىِ ومِدِ يِ انِ سمِممِالِ ِِةِ قمِي ـرِِ ىِ أمِهمِم ِ سمِيُِِِ لمِ،ِ ممِابُِمِحمِصِ اِ ِكمِل ذِمِِِنِ مِ ِِ،دمِيِ انِ سمِاِ
ِبر مِلطِ ل ِِِير ُِبِ كمِالِ ِِمُِجمِعِ مُِالِ ِِلاً:ثممِمِ ِان 

Artinya:    

Ada kitab-kitab yang sistematika penyusunannya berdasarkan nama-nama 

sahabat, sesuai corak masānīd, walaupun penulisnya tidak menamakannya 

musnad, contohnya adalah: al-Mu’jam al-Kabīr karya Imām Al-Ṭabrānī. 30  

 

 
28 Jalāluddin Al-Suyūṭī, Tadrīb al-Rāwī fī Syarhi Taqrīb al-Nawāwī, (cet. 1, Riyadh:  dār al-

Ṭayibah) vol. 2, h. 600 

 
29 Muhammad bin Suwailim Abū Syuhbah, Al-wasīṭ fī ‘Ilmi Muṣṭalah al-hadīṡ, (cet. 1, Dār 

al-Fikr al-‘Arabī), h. 82 

 
30 Muhammad bin Mathar Al-Zahrānī, Tadwīn Al-Sunnah Nasy’atuhu Wa Taṭawuruhu, h. 104 
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Berdasar pada keterangan para pakar hadīṡ di atas, maka penulis 

berpandangan bahwa kitab al-Mu’jam al-Kabīr adalah karya yang bercorak musnad, 

walaupun nama karya ini adalah mu’jam, akan tetapi sistematika penyusunan hadīṡ di 

dalamnya sama dengan sistematika penyusunan musnad. Perihal ini akan dipertegas 

lagi pada pembahasan metode kitab al-Mu’jam al-Kabīr di bab IV in sya Allah. 

3. Perbandingan Kitab Al-Mu’jam Al-Kabīr dengan Kitab Al-Mu’jam Al-

Ausaṭ dan Al-Mu’jam Al-Ṣagīr 

Imām Al-Ṭabrānī dikenal dengan keluasan ilmunya, panjang perjalanan 

ilmiahnya, kekuatan hafalannya, juga dikenal dengan kekayaan karya-karya 

ilmiahnya. Sebagaimana yang telah di sebutkan di atas, bahwa karya-karya Imām Al-

Ṭabrānī mencapai puluhan karya ilmiah, ketebalan masing-masing dari setiap karya 

itu bisa berjilid-jilid. 

Dari sekian banyak karya yang ditulis oleh Imām Al-Ṭabrānī, ada tiga 

karyanya yang sangat fenomenal dan merupakan kitab-kitab induk dalam rujukan 

hadīṡ. tiga karya tersebut adalah kitab al-Mu’jam al-Kabīr, al-Mu’jam al-Ausaṭ dan 

al-Mu’jam al-Ṣagīr. 

Dari ke tiga karya besar Imām Al-Ṭabrānī ini diketahui bahwa yang pertama 

di tulis olehnya adalah al-Mu’jam al-Ṣagīr kemudian yang ke dua adalah  al-Mu’jam 

al-Ausaṭ dan yang terakhir adalah al-Mu’jam al-Kabīr.  
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Hal ini berdasarkan keterangan Imām Al-Ṭabrānī sendiri yang 

mengungkapkannya di muqaddimah mu’jamnya. Dapat dilihat perkataan Imām Al-

Ṭabrānī pada muqaddimah kitab al-Mu’jam al-Ṣagīr:  

ِفمـومائ د ِممشمايِ  يِالِ  كِ تماب  اِأمو لُ مِذ ينمِِهمذم لأ  تـمب تُِعمنـ هُم ِبِ  ِم صمارِ كم
Artinya:  

ini adalah buku pertama yang aku tulis dari faidah-faidah (pelajaran-pelajaran) 

guru-guruku, di berbagai negeri-negeri.31 

Dalam mengkomparasikan ketiga karya Imām Al-Ṭabrānī ini, bisa 

ditemukan bahwa ada sisi-sisi persamaan antara ketiganya dan ada pula sisi-sisi yang 

membedakannya. Penjelasannya sebagaimana berikut ini:  

a. Sisi persamaan antara  al-Mu’jam al-Ṣagīr, al-Mu’jam al-Ausaṭ dan al-

Mu’jam al-Kabīr  

1) Tiga kitab ini memiliki kesamaan dari sisi susunannya dengan menggunakan 

metode urutan nama sesuai hurūf hija’iyah. 

2) Tiga kitab ini juga memiliki kesamaan dari sisi penyusunannya yang 

bersanad, setiap matan hadīṡ selalu di awali dengan sanad dari Imām Al-

Ṭabrānī kepada Rasulullah saw. 

3) Tiga kitab ini juga memiliki kesamaan dari sisi kualitas hadīṡ, di dalam ketiga 

karya ini ada hadīṡ ṣahīh, hadīṡ hasan, hadīṡ dha’īf, bahkan bisa juga 

 
31 Sulaimān bin Ahmad bin Ayyūb Al-Ṭabrānī, al-mu’jam al-ṣaghīr, (cet.  1, Bairut: maktabah 

al-islāmī, 1405 H/ 1985 M), vol. 1, h. 1 
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ditemukan hadīṡ maudhu (palsu). Al-Ẓahabī berkata ketika mengomentari 

kitab al-Mu’jam al-Ausaṭ:  

 رٍِكمِن مُِِومِِِزٍِي زِِ عمِومِِسٍِي فِِ نمِِِلُِّكُِِهِِ ي فِ وِمِ
Artinya: 

dan terdapat di dalamnya hadīṡ-hadis yang berharga dan mulia (hadīṡ 

ṣahīh dan hasan. pen) begitu juga hadīṡ-hadīṡ yang munkar (hadīṡ dha’īf 

dan maudhū’).32 

 

b. Sisi perbedaan antara  al-Mu’jam al-Ṣaghīr, al-Mu’jam al-Ausaṭ dan al-

Mu’jam al-Kabīr 

1) Dalam al-Mu’jam al-Kabīr Imām Al-Ṭabrānī menyebutkan hadīṡ sesuai 

urutan sahabat nabi, adapun dalam al-Mu’jam al-Ṣagīr dan al-Mu’jam al-

Ausaṭ penyebutan hadīṡnya sesuai urutan nama-nama gurunya. 

2) Dalam al-Mu’jam al-Kabīr Imām Al-Ṭabrānī konsisten menyebutkan sahabat 

nabi baik yang memiliki riwayat hadīṡ dari Nabi saw, atau tidak memiliki 

riwayat sama sekali. Sedangkan di al-Mu’jam al-Ṣagīr dan al-Mu’jam al-

Ausaṭ Imām Al-Ṭabrānī membatasi penyebutan guru-gurunya yang memiliki 

riwayat saja. 

3) Imām Al-Ṭabrānī memberikan penjelasan jalur periwayatan hadīṡ pada al-

Mu’jam al-Ṣagīr dan al-Mu’jam al-Ausaṭ apakah jalur periwayatannya secara 

bersendiri atau memiliki mutabi’ (penguat) dari jalur yang lain, sementara hal 

itu tidak ditemukan dalam kitab al-Mu’jam al-Kabīr, contoh Imām Al-

Ṭabrānī mengomentari sebuah hadīṡ dalam al-Mu’jam al-Ausaṭ:  

 
32 Muhammad bin Ahmad bin Uṡmān al-Ẓahabī,  Taẓkiratu al-huffāż, vol. 3, h. 85 
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ال مُبمِ ب نُِ ِعمب دُِالِلّ  ِ :ِنَم قمالم ُِّ لُ وماني  ب نُِعمب د ِالِلّ  ِالْ  ِحمف صُِ :ِنَم قمالم ب نُِغمن امٍِ عُبـمي دُِ ثمـنماِ ِحمد  ،ِعمن  ارمك 
ِيمِ  ،ِعمن  ِأميُّوبم ِسمع يد ِب ن ِأمب  :ِقمالم ِهُرمي ـرمةمِقمالم ِأمب  ،ِعمن  ِال ع تماب  ِزمي د ِب ن ِأمب  ِسُلمي مٍ،ِعمن  ِب ن ِأمب  يَم

ِ صلى الله عليه وسلمرمسُولُِالِلّ  ِِ ل م يْم ِال مُس  ِبمـي تٍِفِ  ِف يه ِيمت يم ِيُ سمنُِإ لمي ه ،ِومشمرُّ ِبمـي ت  ل م يْم ِال مُس  :ِ»خمير ُِبمـي تٍِفِ 
إ لمِ ِف يه ِيمت يم ِيُسماءُِ ،ِتمـفمر دمِب هِ  ي ه «بمـي ت  ِال ع تماب  ِاب نُِأمب  ِهُرمي ـرمةمِإ لا  ِأمب  ِعمن  اِالْ مد يثم يمـر و ِهمذم :ِسمع يدُِلمِ 

ِأميُّوبمِ  ب نُِأمب 
Artinya:  

Menceritakan pada kami Ubaid bin Ghannām, dari Hafs bin Abdillah al-

Hulwānī, dari Abdullah bin al-Mbārak, dari Sa’īd bin Abī Ayyūb, dari 

Yahyā bin Abī Sulaim, dari Zaid bin Abī al-‘Itāb, dari Abu Hurairah ra, 

bahwa Rasulllah saw, bersabda: sebaik-baik rumah bagi kaum muslimīn 

adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim yang disantuni, dan 

seburuk-buruk rumah bagi kaum muslimīn adalah rumah yang di 

dalamnya ada anak yatim yang dihardik/disiksa.  

(Komentar Imām Al-Ṭabrānī):  hanya Zaid bin Abī al-‘Itāb saja yang 

meriwayatkan hadīṡ ini dari Abu Hurairah ra, Sa’īd bin Abī Ayyūb 

bersendiri dalam periwayatan ini.33 

 

4) Dalam al-Mu’jam al-Kabīr Imām Al-Ṭabrānī memperhatikan penjelasan 

biografi sahabat nabi dengan sanad yang bersambung, sementara hal itu tidak 

ditemukan dalam al-Mu’jam al-Ṣagīr dan al-Mu’jam al-Ausaṭ. 

5) Dalam al-Mu’jam al-Kabīr Imām Al-Ṭabrānī menuliskan bab-bab tertentu 

dengan judul yang sesuai dengan tema yang dikandung dalam hadīṡ-hadīṡnya, 

sementara pada al-Mu’jam al-Ṣagīr dan al-Mu’jam al-Ausaṭ Imām Al-Ṭabrānī 

tidak menuliskan bab-bab, karena ia lebih fokus pada susunan abjad dari 

nama-nama gurunya.  

 
33 Sulaimān bin Ahmad bin Ayyūb al-Ṭabrānī, al-Mu’jam al-ausaṭ, (cet. 1, Kairo: dār al-

haramain), vol. 5, h. 99,  lihat juga: Muhammad bin Ismāīl al-Bukhārī, al-adab al-mufrad, (cet. 1, 

Riyādh: maktabah al-Ma’ārif, 1419 H/ 1998 M), h. 137,  Muhammad bin Yazīd al-Qazwīnī, sunan 

Ibnu Mājjah, (cet. 1, Dār Ihyā’ al-kutub al-‘arabiyah), vol. 2, h. 1213  
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6) Dalam al-Mu’jam al-Kabīr dan al-Mu’jam al-Ṣagīr Imām Al-Ṭabrānī 

mengawali kitabnya dengan muqaddimah, sedangkan dalam al-Mu’jam al-

Ausaṭ Imām Al-Ṭabrānī tidak menuliskan muqaddimah sedikit pun. 
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BAB IV   

Kitab Al-Mu’jam Al-Kabīr Dalam Studi Hadīṡ 

A. Metode Kitab Al-Mu’jam Al-Kabīr 

Metode penulisan karya ilmiah adalah cara penulis dalam menyusun 

karyanya. Dalam studi hadīṡ, cara para ulama menyusun tulisannya sangat bervariasi, 

satu karya berbeda dengan lainnya sesuai dengan perbedaan corak penulisan hadīṡ 

yang dikenal oleh para ulama. 

Sebagaimana yang telah diulas sebelumnya, penulisan karya ilmiah yang 

bercorak mu’jam, jika sistematika penyusunannya berdasarkan riwayat sahabat nabi, 

maka akan ada beberapa titik persamaan dengan karya ilmiah yang bercorak musnad. 

Seperti beberapa kesamaan antara musnad Imam Ahmad bin Hambal dengan al-

Mu’jam al-Kabīr.    

Metode penulisan Imām Al-Ṭabrānī dalam kitab al-Mu’jam al-Kabīr dapat 

ditinjau dari dua sisi; pertama: metodenya dalam penyusunan sahabat nabi, kedua: 

metodenya dalam sistematika penyusunan hadīṡ.  

1. Metode Imām Al-Ṭabrānī dalam penyusunan nama sahabat Nabi  

Mengawali kitabnya, Imām Al-Ṭabrānī menyusun nama sahabat 

berdasarkan keutamaan kedudukan mereka dalam islam. Dimulai dari sepuluh 

sahabat yang diberitakan oleh Nabi saw, akan masuk surga. Dari sepuluh sahabat itu 

Imām Al-Ṭabrānī mendahulukan empat khulafau’ al-rāsyidīn, Abu Bakr al-Ṣiddīq ra, 
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Umar bin al-Khaṭṭāb ra, Uṡmān bin ‘Affān ra, dan ‘Alī bin Abī Ṭālib ra. Setelah itu 

Imām Al-Ṭabrānī menyebutkan enam sahabat yang lain, yaitu: Ṭalhah bin ‘Ubaidillah 

ra, Al-Zubair bin al-‘Awam ra, Abdurrahmān bin ‘Auf ra, Sa’d bin Abī Waqqāṣ ra, 

Sa’īd bin Zaid ra, Abu ‘Ubaidah bin al-Jarrāh ra.1  

Pada muqaddimah kitab al-mu’jam al-kabīr, Imām Al-Ṭabrānī menjelaskan 

alasan mengapa ia mendahulukan sepuluh sahabat ini, ia menuliskan:  

ِِ ِأمحمد  ِيمـتـمقمد ممهُم  ِلام من  ِاللُِعمنـ هُم ،ِلأ  رمة ِرمض يم ل عمش  هُُمِ بمدمأ تُِف يه ِبِ  ِغمير 
Artinya:  

Aku memulai kitab ini dengan menyebutkan sanad sepuluh sahabat yang mulia 

ra, agar tidak ada seorangpun yang mendahului (kemuliaan) mereka.2  

Hal yang serupa juga diterapkan oleh beberapa ulama dalam karya mereka 

yang bercorak musnad, seperti Abū dawūd Sulaimān bin Dāwūd al-Ṭayālisī (w. 204 

 
1 Dalil yang menunjukan bahwa sepuluh sahabat tersebut mendapat jaminan masuk surga 

adalah:  

ِرمسُولُِالِلّ  ِِ :ِقمالم ِعمب د ِالر ح من ِب ن ِعمو فٍ،ِقمالم ِِصلى الله عليه وسلمعمن  ِالجمن ة ،ِومعمل ي ِفِ  ِالجمن ة ،ِومعُث ممانُِفِ  ِالجمن ة ،ِومعُممرُِفِ  رٍِفِ  :ِ»أمبوُِبمك 
ِِا ِالجمن ة ،ِومسمع د ِفِ  ِالجمن ة ،ِومعمب دُِالر ح من ِب نُِعمو فٍِفِ  ِالجمن ة ِومالزُّبمير ُِفِ  فِ  ةمِِلجمن ة ،ِومطمل حمةُِ ِالجمن ة ،ِومأمبوُِعُبـمي دم الجمن ة ،ِومسمع يد ِفِ 

ِالجمن ة ِ« ِفِ   ب نُِالجمر اح 
Artinya: Dari Abdurrahmān bin ‘Auf bahwa Rasulullah saw bersabda: Abu Bakr akan masuk surga, 

Umar akan masuk surga, Uṡmān akan masuk surga, ‘Alī akan masuk surga, Ṭalhah akan masuk surga, 

Al-Zubair akan masuk surga, Abdurrahmān bin ‘Auf akan masuk surga, Sa’d akan masuk surga, Sa’īd 

akan masuk surga, Abū ‘Ubaidah bin al-Jarrāh akan masuk surga.  

Lihat: Sulaimān bin al-Asy’aṡ al-Sijistānī, sunan Abī Dāwūd, (cet.  1, Libanon: Dār al-Risālah al-

‘ālamiyah, 1410 H/ 2009 M) jilid. 7, h. 46, lihat juga: Muhammad bin ‘Ῑsā al-Tirmiżī, sunan al- al-

tirmiżī, (cet. 2, Mesir: syarikah Muṣtafā al-Halbī, 1395 H/ 1975 M), jilid. 5, h. 647, lihat juga: 

Muhammad bin Yazīd al-Qazwīnī, sunan Ibnu Mājjah, (cet. 1, Dār Ihyā’ al-kutub al-‘arabiyah), jilid. 

1, h. 48    

 
2 Sulaimān bin Ahmad bin Ayub al-Ṭabrānī, al-Mu’jam al-Kabīr (Cet. 2, Kairo: Maktabah 

Ibnu Taimiyah 1404 H/ 1983 M), Jilid 1, h. 51 
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H) dalam musnadnya, Abdullah bin al-Zubair al-Humaidī (w. 219 H) dalam 

musnadnya, demikin pula Imam ahmad bin Hambal (w. 241 H) dalam musnadnya.3 

Setelah menyusun nama sahabat berdasarkan kemuliaan kedudukan mereka 

dalam islam, Imām Al-Ṭabrānī lalu menyusun nama-nama sahabat berdasarkan huruf 

abjad.  Dimulai  dari nama-nama sahabat yang berawalan huruf alif, kemudian ba’, 

kemudian ta’ dan seterusnya. Hal ini juga telah disebutkan oleh Imām Al-Ṭabrānī 

secara singkat pada muqaddimah kitabnya. 

Menurut penulis, dalam al-mu’jam al-kabīr, Imām Al-Ṭabrānī 

menggunakan dua metode penulisan bercorak musnad; pertama: menyusun nama 

sahabat  berdasarkan kedudukan meraka dalam islam, kedua: menyusun nama sahabat  

berdasarkan huruf abjad. Jika Imām Al-Ṭabrānī konsisten dengan metode pertama, 

seharusnya setelah menuliskan sepuluh sahabat nabi yang dijamin masuk surga, ia 

melanjutkan dengan para sahabat yang berkontribusi di perang badar, lalu sahabat 

yang terlibat dalam bai’at al-ridhwān, kemudian sahabat yang berhijrah sebelum 

fathu Makkah, lalu sahabat yang masuk islam pada saat  fathu Makkah, lalu 

dilanjutkan dengan sahabat yang masih kecil, setelah itu barulah masuk dalam 

 
3 Lihat Ahmad bin Muhammad bin Hambal al-Syaibānī, Musnad al-imām ahmad bin 

Hambal, (Cet.1, Bairut: Mu’assasah al-risālah, 1421 H/2001 M), jilid. 1, h. 177 - jilid. 3, h. 228, Lihat 

juga:   Abdullah bin al-Zubair al-Humaidī al-Makkī, Musnad al-Humaidī, (Cet. 1, Suria: Dār al-Saqā, 

1996 M) jilid. 1, h. 148 -198, lihat juga : Abū Dāwūd Sulaimān bin Dāwūd al-Ṭayālisī, Musnad al-

Ṭayālisī, (cet. 1. Mesir: Dār Hijr, 1419 H/1999 M) jilid. 1, h. 3-118 
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musnad sahabiyāt, dimulai dari ummahātu al-mukminīn, sebagaimana yang 

diterapkan oleh Imam ahmad bin Hambal (w. 241 H) dalam musnadnya.4    

Setiap menyebutkan seorang sahabat Imām Al-Ṭabrānī selalu memulai 

pembahasannya dengan biografi sahabat tersebut. Penjelasan biografi setiap sahabat 

mencakup penjelasan tentang nasabnya, sifat fisiknya, akhlaknya, tahun wafatnya, 

lalu periwayatan-periwayatan hadiṡnya. 

Contohnya dalam pembahasan musnad Abu Bakr al-Ṣiddīq ra, Imām Al-

Ṭabrānī meriwayatkan nasabnya, berdasarkan keterangan ‘Urwah bin al-Zubair 5:  

،ِثناِاب نُِِ ِأمب  ُّ،ِحمد ثمنِ  ر وِب ن ِخمال دٍِالْ مر اني  ثمـنماِمُُمم دُِب نُِعمم  :ِ"ِحمد  ِعُر ومةم،ِقمالم ومد ،ِعمن  مس  ِالأ  ِأمب  لم يعمةم،ِعمن 
ِبِ  ِب ن ِسمع د ِب ن ِتمـي م  كِمع ب  ر وِب ن  هُُِعمب دُِالل ِب نُِعُث ممانمِب ن ِعمام ر ِب ن ِعمم  د  يقُِاسم  رٍِالص   ِِِ،ن ِمُر ةمِأمبوُِبمك  شمه دم

ِاللِ  راًِممعمِرمسُول   صلى الله عليه وسلم ِبمد 
Artinya: 

Menceritakan kepada kami Muhammad bin ‘Amr bin Khālid al-Harrānī, dari 

ayahku (‘Amr bin Khālid al-Harrānī), dari Ibn Lahī’ah, dari Abi al-Aswad, dari 

‘Urwah dia berkata: Abu Bakr al-Ṣiddīq bernama Abdullah bin ‘Uṡmān bin ‘Amir 

bin ‘Amr bin Ka’b bin Sa’d bin Taim bin Murrah, ia telah mengikuti perang badr 

berama Raslullah saw.6 

 
4 Motode penyusunan sahabat Nabi saw, berdasarkan kemuliaan mereka ini disebutkan oleh 

Muhammad bin Muhammad bin Suwailim Abū Syuhbah (w. 1403 H). Lihat: Muhammad bin 

Muhammad bin Suwailim Abū Syuhbah, Al-Wasīṭ fī ‘Ulūm Muṣṭalah al-Hadīṡ, (Cet. 1, Dār al-Fikr al-

‘Arabī), h. 82  

 
5 Urwah bin Al-Zubair bin al-‘Awām adalah seorang tābi’īn, lahir di awal pemerintahan 

Uṡmān bin ‘Affān, dan wafat di tahun 94 H. Ayah dan ibunya adalah sahabat Nabi saw, nama ayahnya 

Al-Zubair bin al-‘Awām, nama ibunya Asma binti Abi Bakr, olehnya ‘Urwah  merupakan cucu Abu 

Bakr al-Siddīq. lihat: Muhammad bin Ahmad bin ‘Uṡmān al-Ẓahabī, Tażkirat al-huffāż, (cet. 2, 

Libanon: Dār al-Kutub al’Ilmiyah, 1419 H/ 1998 M), jilid. 1, h. 50 

 
6 Sulaimān bin Ahmad bin Ayub al-Ṭabrānī, al-Mu’jam al-Kabīr, jilid. 1, h. 51 
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Selanjutnya Imām Al-Ṭabrānī menjelaskan tentang keislaman ibunda Abu 

Bakr ra, Imām Al-Ṭabrānī juga menjelaskan nama lain dari Abū Bakr ra, yaitu ‘Atīq. 

Nama itu disematkan padanya, karena keindahan wajahnya. sebagaimana berikut: 

،ِثناِعمب دُِالل ِب نُِشمب يبٍِال ممِ رٍِال مُقمد م يُّ ِبمك  دُِب نُِأمح مدمِب ن ِمُُمم د ِب ن ِأمب  ثمـنماِمُُمم  ثمـنماِإ ب ـرماه يمُِب نُِِحمد  ُّ،ِحمد  دمني 
رٍ،ِعمنِ  ِبمك  ِعمب د ِالل ِب ن ِأمب  سميْ  ،ِعمن  ِب ن ِالُْ  ِخماز م  ،ِعمن  ِأمب  ِب ن ِهمان ئٍِالش جمر يُّ،ِحمد ثمنِ  ِِِيم يَم ،ِعمن  ر ي   الزُّه 

بمةمِ يمِههعُبـمي د ِالل ِب ن ِعمب د ِالل ِب ن ِعُتـ  رٍ،ِومأمُُِّعُث ممانم،ِِعمن ِاب ن ِعمب اسٍِرمض  ِبمك  ِأمُُِّأمب  لمممت  :ِ"ِأمس  اللُِعمنـ هُمما،ِقمالم
رٍِرمض يمِاللُِعمنـِ  س  هُم ،ِوميُـقمالُ:ِعمت يقُِب نُِومأمُُِّطمل حمةم،ِومأمُُِّالزُّبمير  ،ِومأمُُِّعمب د ِالر ح من ِب ن ِعمو فٍ،ِومأمُُِّعمم ار ِب ن ِيام

اِسُم ِ  ه ه ِِ"عُث ممانم،ِومإ نَّ  ِعمت يقًاِلْ ُس ن ِومج   يم
Artinya: 

Dari Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Abi Bakr al-Muqaddamī, dari 

Abdullah bin Syabīb al-madanī, dari Ibrahim bin Yahyā bin Hāni al-syajarī, dari 

ayahnya, dari Khāzim bin al-husain, dari Abdullah bin Abī Bakr, dari al-Zuhrī, 

dari Abdullah bin Abdillah bin Utbah, dari Ibnu Abbās ra ia berkata: telah 

memeluk Islam ibu Abu Bakr, ibu Usmān, ibu Ṭalhah, ibu Zubair, ibu 

Abdurrahmān bin ‘Auf, ibu ‘Ammār bin Yāsir ra, diriwayatkan juga bahwa Abū 

Bakr juga bernama ‘Atīq bin Uṡmān, sebab ia dinamakan ‘Atīq karena keindahan 

wajahnya.7 

Setelah membahas nasab Abu Bakr al-Ṣiddīq, Imām Al-Ṭabrānī 

memaparkan sifat fisiknya, bedasarkan keterangan putrinya ‘Aisyah ra, seperti 

berikut ini: 

ِال ومِ ِإ ب ـرماه يمُِب نُِال مُن ذ ر ،ِحمد ثمنِ  ِب نُِعمب د ِال عمز يز ،ِثناِالزُّبمير ُِب نُِبمك ارٍ،ِحمد ثمنِ  ِشُعمي بُِثناِعملميُّ اق د يُّ،ِحمد ثمنِ 
د  يقُِرمض يمِاللُِعمِ رٍِالص   ِبمك  ِاللُِب نُِطمل حمةمِب ن ِعمب د ِالل ِب ن ِعمب د ِالر ح من ِب ن ِأمب  ِعمائ شمةمِرمض يم ِأمب يه ،ِعمن  ن هُ،ِعمن 

رٍِم نِ  ِبمك  بمهمِبأ مب  :ِ»مماِرمأمي تُِرمجُلًاِأمش  هماِفمـقمالمت  ِهمو دمج  ِرمجُلًاِممارًّا،ِومه يِفِ  همذما«ِ،ِفمق يلمِِِعمنـ هما،ِأمنه ماِرمأمت 

 
7Sulaimān bin Ahmad bin Ayub al-Ṭabrānī, al-Mu’jam al-Kabīr, jilid. 1, h. 52 
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:ِ»كمانمِرمجُلًاِأمب ـيمِ رٍ،ِفمـقمالمت  ِبمك  ف يِلمنماِأمبِم ِنَم يفًاِخمِلمما:ِص  ِال عمار ضميْ  ،ِأحِ ضم كُِإ ز رمتهُُ،ِِِِلامِنًَِياف يفم تمم س  تمس 
فمِ ِهمذ ه ِص  ع  شماج  ِالأ  ِالج مبـ همة ،ِعمار يم ت ئم ِال عميـ نميْ  ،ِنَم ه ،ِغمائ رم ِال ومج  ِحمق ومي ه ،ِممع رُوقم يِعمن   تُهُ«تمس ترم خ 

Arinya: 

Dari ‘Alī bin Abd al-‘Azīz, dari Zubair bin Bakkār, dari Ibrāhim bin al-Munżir, 

dari al-Wāqidī, dari Syu’aib bin Ṭalhah bin Abdillah bin Abdirrahmān bin Abī 

Bakr al-Ṣiddīq ra, dari ayahnya (Ṭalhah bin Abdillah), dari ‘Aisyah ra, bahwa ia 

pernah melihat seorang lelaki berlalu sedang ia dalam haudajnya,8 lalu dia 

berkata: belum pernah aku melihat seseorang yang mirip dengan Abū Bakr 

seperti miripnya orang ini. Maka dikatakan kepadanya: sifatkanlah kepada kami 

tentang Abū Bakr, maka dia menjawab: dia seorang lelaki berkulit cerah, 

bertubuh kurus, tidak terlalu besar perawakannya, sedikit bungkuk, pakaiannya 

kadang turun dari pinggangnya (karena kurus-pen), tampak kurus pada bagian 

wajahnya, kedua matanya cekung, keningnya menonjol dan pangkal jemarinya 

datar, demikianlah gambarannya.9    

Setelah menjelaskan sifat fisik seorang sahabat, Imām Al-Ṭabrānī kemudian 

menjelaskan keutamaannya, umurnya, tahun wafatnya, sebagaimana ia menjelaskan 

perihal jabatan khalifahnya dan tahun wafatnya Abū Bakr ra, berikut ini:  

ِرمو حُِب نُِا ثمـنماِأمبوُِالز  ن ـبماع  ِحمد  ِال يـمو م  ِاللُِعمن هُ،ِفِ  رٍِرمض يم ِأمبوُِبمك  ل فم تُخ  :ِاس  ِب نُِبكُمير ٍ،ِقمالم ،ِثناِيم يَم ل فمرمج 
مِف يه ِرمسُولُِالل ِِ نُّهُِصلى الله عليه وسلمال ذ يِتُـوُفِ   رمةم،ِومس  ِعمش  ثم رمة ِسمنمةمِثملام خ  ِجُْمادمىِالْ  رٍِرمض يمِاللُِعمن هُ،ِفِ  مِأمبوُِبمك  ،ِومتُـوُفِ  

ِالل ِِِِيمـو ممِ ِرمسُول  ن  ِعمائ شمةُِرمض يمِاللُِعمنـ هما«ِس  مِ»كممماِذمكمرمت  ت  يْمِ صلى الله عليه وسلمتُـوُفِ   ثٍِومس  ِاب نُِثملام  ومهُوم
Artinya: 

Dari Abū Zinbā’ Rauh bin al-Faraj, dari Yahyā bin Bukair, ia berkata: Abū Bakr 

ra, dinobatkan menjadi khalifah di hari wafatnya Rasulullah saw, dan Abū Bakr 

wafat pada jumada al-ākhir tahun tiga belas hijriah, (berdasar keterangan ‘Aisyah 

ra) umur Rasulullah saw, dan Abū Bakr saat wafat yaitu ketika mereka berumur 

63 tahun.    

 
8 Haudaj adalah tempat beristirahat tertutup di atas seekor unta, yang dibuat bagi wanita 

dalam perjalanan safar, lihat: Ahmad bin Fāris, mu’jam maqāyīs al-lughah, (Cet. 1. Kairo: Dār al-Fikr, 

1399 H/ 1979 M), jilid. 6, h. 44  

 
9 Sulaimān bin Ahmad bin Ayub al-Ṭabrānī, al-Mu’jam al-Kabīr, jilid. 1, h. 56 
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Setelah menjelaskan nasab Abū Bakr, keutamaannya, umur dan tahun 

wafatnya, Imām Al-Ṭabrānī lalu menyebutkan hadīṡ-hadīṡ periwayatan Abū Bakr 

dari Rasulullah saw, dengan menuliskan sebuah judul: 

ِالل ِ ِرمسُو ل  د  ي قُِرمض يمِاللِعمن هُِعمن  رٍِالص   ِبمك  ِأمبُـو  نمدم ِصلى الله عليه وسلموممِ  اِأمس 
Artinya: 

Dan di antara periwayatan Abū Bakr al-siddīq dari Rasulullah saw, adalah 

Jika tidak terdapat informasi tentang biografi seorang sahabat, maka Imām 

Al-Ṭabrānī hanya menyebutkan sebahagian dari riwayat hadīṡnya, tanpa 

menyebutkan nasab, sifat, keutamaan dan masa wafatnya, sebagaimana metode yang 

dilakukannya secara umum.  

Sebagai contoh, ada beberapa nama sahabat seperti Ubai bin Mālik al-

Qusyairī ra, Ubai bin ‘Ammārah al-anṣārī ra, dan Usaid bin Zāhīr ra. Setelah 

menyebutkan nama Ubai bin Mālik al-Qusyairī ra, Imām Al-Ṭabrānī hanya 

menyebutkan satu riwayat saja di bawah namanya, yaitu: 

ِِ ، مُِب نُِعمل يٍ  ،ِثناِعماص  يُّ ثمـنماِعُممرُِب نُِحمف صٍِالس دُوس  كِمام لٍ،ِثناِِِ)حِ(حمد  ِب ن  ثمـنماِمُُمم دُِب نُِعمب دُوس  ومحمد 
ِب نُِالج مع د ،ِِ رُوِب نُِممر زُوقٍ،ِقمالُوا:ِثناِشُع بمةُِِِ)ح(عمل يُّ ُّ،ِثناِعمم  ِالض بي   ثمـنماِعُث ممانُِب نُِعُممرم ِقمـتمادمةم،ِومحمد  ،ِعمن 

ِِ الن بي    ممال كٍ،ِعمن ِ ب ن ِ ِ أُبم   ِ ،ِعمن  أمو فَم ب ن ِ زُرمارمةمِ ِ ِ صلى الله عليه وسلمعمن  الن ارم فمدمخملمِ أمحمدمهُمُاِ ِ أمو  ي ه ِ ومال دم ِ أمد رمكم ِ :ِ»ممن  قمالم
ِفمأمب ـعمدمهُِاُللِ«

Artinya: 
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Menceritakan pada kami Umar bin Hafṣ al-sadūsī, dari ‘Ᾱṣim bin ‘Alī 

(tahwīl)10, dari Muhammad bin ‘Abdūs bin Kāmil, dari ‘Alī bin al-Ja’d (tahwīl), 

dari Uṡmān bin ‘Umar al-Dhabbī, dari ‘Amr bin Marzūq, semuanya 

meriwayatkan dari Sy’bah, dari Qatādah, dari Zurārah bin Aufā, dari Ubai bin 

Mālik bahwa Nabi saw, bersabda: (siapa saja yang mendapati kedua 

orangtuanya atau salah satunya (namun dia tidak berbakti pada mereka) maka 

Allah akan campakkan dia dalam neraka.11 

Sahabat Nabi yang tidak memiliki riwayat dari Nabi saw, atau yang wafat 

pada awal fase islam maka Imām Al-Ṭabrānī menyebutkan riwayat yang berkaitan 

tentangnya, dengan tujuan agar ia dikenal sebagai seorang sahabat. Seperti pada nama 

Muhammad bin Maslamah al-anṣārī ra. Tidak ada satupun hadīṡ yang ia riwayatkan 

dari Raslullah saw, namun ‘Urwah bin al-Zubair ra, menginformasikan bahwa ia 

termasuk sahabat yang ikut di perang badar.12  

Bahkan ada sahabat yang hanya disebutkan namanya, tanpa satupun 

keterangan riwayat tentangnya, hanya saja dia disebutkan dalam referensi-referensi 

sejarah sebagai sahabat nabi, seperti Labīd Abu ‘Abdillah, dengan singkat Imām Al-

Ṭabrānī menuliskan:  

هُُِلمب يدُِ ِ«ِِِ،ممن ِاسم  يُِمر  ج   لمب يدُِأمبوُِعمب د ِالل ِ»لمِ 

Artinya:  

 
10 Tahwīl adalah pengalihan sanad, jalur periwayatan seorang penulis dari gurunya, dialihkan 

ke periwayatannya dari guru yang lain, dengan kata lain, penulis memiliki beberapa jalur periwayatan 

atas sebuah hadīṡ  

 
11Ahmad bin Muhammad bin Hambal al-Syaibānī, Musnad al-imām ahmad bin Hambal, jilid. 

31, h. 373. lihat juga: Muhammad bin Hibbān al-Bustī, ṣahīh Ibnu Hibbān, (cet. 1, Bairut: mu’assasah 

al-risālah,  1408 H/ 1988 M), jilid. 2, h. 140. Lihat juga:  Muhammad bin Ismāīl al-Bukhārī, al-tārīkh 

al-kabīr, (cet.  1, Riyadh: dār al-ma’ārif al-‘uṡmāniyah) jilid. 2, h. 40 dan juga dalam al-adab al-

mufrad, (cet. 1, Riyādh: maktabah al-Ma’ārif, 1419 H/ 1998 M), h. 337. Lihat juga: Sulaimān bin 

Ahmad bin Ayub al-Ṭabrānī, al-Mu’jam al-Kabīr, jilid. 1, h. 202 
12 Sulaimān bin Ahmad bin Ayub al-Ṭabrānī, al-Mu’jam al-Kabīr, jilid. 19, h. 222 
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Sahabat yang bernama Labīd, Labīd Abu ‘Abdillah, (Syekh Hamdī Abd al-

majīd al-salafī berkomentar: Imām Al-Ṭabrānī tidak mengeluarkan hadīṡ 

tentangnya).13 

Sahabat Nabi yang tergolong mukṡirīn (sahabat terbanyak meriwayatkan 

hadīṡ) Imām Al-Ṭabrānī tidak menyebutkan keseluruhan periwayatannya, namun 

sahabat nabi yang tergolong muqillīn (sahabat sedikit periwayatan hadiṡnya) maka 

semua periwayatannya disebutkan.14 Hal ini telah diisyaratkan oleh Imām Al-Ṭabrānī 

pada muqaddimah kitab al-mu’jam al-kabīr:  

ثـ رمة ِر ومايمـتِ  كِم ِعملمىِحمسمب  ِذمل كم ثمـرُِم ن  نـ هُم ِحمد يثاًِومحمد يثميْ  ِومثملاثًاِومأمك  دٍِم  ِوماح  كُِل   تُِعمن  ه م ِومق ل ت هما،ِِخمر ج 
ِال مُق ل  يْمِخمر ج تُِحمد يثمهُِأمجْ معمِ كِمانمِم نم ِومممن 

Artinya:  

Setiap sahabat aku sebutkan riwayatnya satu, dua, tiga atau lebih dari itu, sesuai 

dengan banyak-sedikitnya periwayatannya, adapun sahabat yang sedikit 

meriwayatkan hadīṡ maka aku sebutkan seluruh riwayatannya.15 

Sebagai contoh, penulis mendapatkan riwayat Abū Sa’īd al-Khudrī (Sa’d 

bin Malik bin Sinān) dalam al-Mu’jam al-Kabīr berjumlah 16 hadīṡ, padahal jumlah 
 

13 Sulaimān bin Ahmad bin Ayub al-Ṭabrānī, al-Mu’jam al-Kabīr, jilid. 19, h. 222, Ibnu Hajar 

al-‘Asqalānī berkomentar ketika menerangkan biografi Abdullah bin Labīd: dia bersaudara dengan 

Ziyād bin Labīd, dan dikatakan bahwa Labīd termasuk sahabat nabi. Lihat: Ahmad bin ‘Alī bin Hajar 

al-‘Asqalānī, al-Iṣābah fī tamyīzi al-ṣahābah, (cet.  1, Bairut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1415 H), jilid. 

4, h. 188 

 
14 Ada tujuh orang dari kalangan sahabat yang digelari sebagai perawi terbanyak 

meriwayatkan hadīṡ, sebagaimana dalam sebuah sya’ir: 

ِرمِضمِمُِِِير ِ خمِِارِ تمِخِ مُِالِ ِنِ عمِِثِ يِ دِ الْ مِِنمِ...ِمِ اِوِ لُِقمِنمـِِِدِ قمِِفِ لِ الأمِِقمِوِ فمـِِبِ حِ الصِ ِنمِمِ ِعِ بِ سمِ
كِمِاسٍِب عِمِِنُِابِ ِ،ِومِةِ قمِي ـِد ِ ...ِصِ ِِسِ نمِ،ِأمِرِ ابِ ،ِجمِدِ عِ ،ِسمِةمرِمِي ـرِمهُِِِوِ بِـُأمِ ِرمِممِعُِِنُِاِابِ ذمِ،

Tujuh sahabat yang telah menukil hadīṡ di atas seribu… dari Nabi terpilih yang berasal dari Mudhar 

Abu Hurairah, Sa’d (Abu Sa’īd al-Khudrī), Jābir, Anas. . .ṣiddīqah (Ᾱisyah), Ibnu ‘Abbās, Ibnu Umar. 

Lihat: Muhammad Jamaluddin al-Qāsimī, Qawā’id al-Tahdīṡ min Funūn al-Muṣṭalah al-Hadīṡ, (cet. 

1, Libanon: Dār al-Kutub al-‘Ilmiah, 1415 H), h. 72   

 
15 Sulaimān bin Ahmad bin Ayub al-Ṭabrānī, al-Mu’jam al-Kabīr, jilid. 1, h. 51 
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keseluruhan hadīṡ yang diriwayatkan oleh Abū Sa’īd al-Khudrī dari sumber-sumber 

primer kitab hadīṡ semuanya berjumlah 1170 hadīṡ.  

Riwayat Jābir bin Abdillah ra, yang dituliskan oleh Imām Al-Ṭabrānī  hanya 

berjumlah 19 hadīṡ, padahal jumlah keseluruhan hadīṡ Jābir bin Abdillah ra, yang 

dituliskan dalam literasi-literasi primer hadīṡ adalah berjumlah 1540 hadīṡ.  

Riwayat Anas bin Mālik ra, berjumlah 42 hadīṡ, padahal berdasarkan 

hitungan Baqī bin Makhlad dalam Musnadnya, periwayatan Anas bin Mālik ra, 

seluruhanya berjumlah 2286 hadīṡ.  

Riwayat ‘Aisyah binti Abī Bakr ra, istri Rasulullah saw, berjumlah kurang 

lebih 220 hadīṡ, padahal berdasarkan hitungan Al-Żahabī, jumlah hadīṡ ‘Aisyah 

secara keseluruhannya adalah 2210 hadīṡ.  

Adapun riwayat Abdullah bin ‘Abbās ra, dan Abdullah bin ‘Umar maka  

Imām Al-Ṭabrānī menyebutkan semua riwayatnya secara sempurnya. Abdullah bin 

Abbās ra, berjumlah 1600 hadīṡ, dan Abdullah bin Umar ra, berjumlah 2630 hadīṡ. 

Oleh karenanya periwayatan kedua sahabat itu tertulis dalam 4 jilid, dari jilid 10 

sampai jilid 13.16  

Abū Hurairah ra, adalah periwayat hadīṡ terbanyak dari kalangan sahabat. 

jumlah  hadīṡnya mencapai 5374 hadīṡ. Saking banyaknya riwayat Abū Hurairah ra, 

 
16 Musnad  Abū Sa’īd al-Khudrī ra, terdapat dalam al-mu’jam al-kabīr, jilid. 6, h. 33. Musnad 

Jābir bin Abdillah bin ‘Amr al-Anṣārī ra, terdapat dalam al-mu’jam al-kabīr, jilid. 2, h. 180. Musnad 

Anas bin Mālik terdapat dalam al-mu’jam al-kabīr, jilid. 1, h. 238. Musnad  ‘Aisyah terdapat dalam al-

mu’jam al-kabīr, jilid. 23, h. 16 
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maka Imām Al-Ṭabrānī berinisiatif untuk tidak menyebutkan periwayatannya dalam 

al-mu’jam al-kabīr, dengan alasan karena Imām Al-Ṭabrānī telah menyusun karya 

khusus yang membahas musnad Abī Hurairah. Sebagaimana keterangan Al-Ẓahabī 

(w. 748 H): 

ِأمِِِدِ نمِسِ ىِمُِومِسِ ِِدُِنمِسِ مُِالِ ِِومِهُِومِِِير مِبِ كمِالِ ِِممِجمِعِ مُِالِ ِِفمِنِ صمِومِ ِِهُِدمرِمِفـِ أًِِِهُِن أِمِكمِفمِِِةمرِمِي ـرِمِِهُِب   فٍِنِ صمِِمُِفِ 
Artinya: 

Dia (Imām Al-Ṭabrānī) telah menyusun al-mu’jam al-kabīr, dan kitab ini 

bercorak musnad, hanya saja tidak ditemukan di dalamnya musnad Abi 

Hurairah ra, boleh jadi dia telah menuliskannya dalam karya tersendiri.17  

Sebagai contoh, Imām Al-Ṭabrānī menyebutkan riwayat Jābir bin Abdillah 

bin ‘Amr al-Anṣārī ra, berjumlah 19 hadīṡ saja, padahal ia dikenal sebagai mukṡirīn.18 

Walaupun hadīṡ yang disebutkan sangat sedikit, akan tetapi ada manfaat lain yang 

disisipkan oleh Imām Al-Ṭabrānī, yaitu 19 hadīṡ ini merupakan gharā’ib hadīṡ Jābir 

bin Abdillah ra.19  

Setelah menyebutkan periwayatan seorang sahabat, Imām Al-Ṭabrānī sering 

menyebutkan sub bab yang membahas periwayatan sahabat lain dari sahabat yang 

sedang dibahas. Periwayatan seperti ini dinamakan dalam ilmu muṣṭalah hadīṡ 

 
17 Muhammad bin Ahmad bin Uṡmān al-Ẓahabī,   Taẓkiratu al-huffāż, (Cet. 1, Libanon: Dār 

al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1419H/1998M) jilid. 3, h. 85 

 
18 Musnad Jābir bin Abdillah bin ‘Amr al-Anṣārī ra, terdapat dalam al-mu’jam al-kabīr, jilid. 

2, h. 180 

 
19 Hadīṡ gharīb adalah hadīṡ yang diriwayatkan oleh seorang perawi secara bersendiri. Lihat: 

Mahmūd bin Ahmad al-Ṭahān, taisīr muṣṭalahu al-hadīṡ (cet. 10, Riyadh: Maktabah al-Ma-‘ārif, 

1425H/ 2004 M), h. 38 
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dengan laṭā’if isnād,20 setelah itu  Imām Al-Ṭabrānī menuliskan sub bab yang 

membahas periwayatan tab’īn dari sahabat tersebut.  

Sebagai contoh, dalam bab periwayatan Ummu Salamah ummu al-

mu’minīn, Imām Al-Ṭabrānī menyebutkan beberapa sub bab, seperti: periwayatan 

‘Ᾱisyah ummu al-mu’minīn dari  Ummu Salamah ra, periwayatan ‘Umar bin Abī 

salamah dari Ummu Salamah ra, periwayatan Abū Salamah dari istrinya Ummu 

Salamah. Kemudian disebutkan periwayatan tabi’īn dari Ummu Salamah ra, seperti: 

periwayatan Sa’īd bin al-Musayyib dari Ummu Salamah ra, periwayatan ‘Urwah bin 

al-Zubair dari Ummu Salamah ra, periwayatan Sulaimān bin Yasār dari Ummu 

Salamah ra, dan seterusnya.21  

 Sahabat Nabi yang memiliki nama yang sama, maka Imām Al-Ṭabrānī 

mengumupulkannya lalu menyusunnya didalam satu bab yang sama, kemudian diberi 

judul “sahabat yang bernama fulān”. Contohnya: sahabat yang bernama Anas,22 

sahabat yang bernama Hamzah,23 sahabat yang bernama Khālid,24 sahabat yang 

bernama ‘Umar.25  

 
20 Laṭā’if isnād adalah keunikan yang terdapat dalam sanad periwayatan. Keunikan itu seperti 

riwayatu al-aqrān (perawi yang satu level saling meriwayatkan sebuah hadīṡ), perawi yang lebih tua 

meriwayatkan dari yang lebih muda, periwayatan anak dari orang tuanya atau sebaliknya, periwayatan 

suami dari istrinya, periwayatan musalsal (satu sifat/gerak-gerik yang sama dilakukan semua perawi 

dalam rangkaian periwayatan saat meriwayatkan sebah hadīṡ). Lihat: Mahmūd bin Ahmad al-Ṭahān, 

taisīr muṣṭalahu al-hadīṡ, h. 224 

 
21 Sulaimān bin Ahmad bin Ayub al-Ṭabrānī, al-Mu’jam al-Kabīr, jilid. 23, h. 246-421 

 
22 Sulaimān bin Ahmad bin Ayub al-Ṭabrānī, al-Mu’jam al-Kabīr, jilid. 1, h. 265  

 
23 Sulaimān bin Ahmad bin Ayub al-Ṭabrānī, al-Mu’jam al-Kabīr, jilid. 3, h. 137  

 
24 Sulaimān bin Ahmad bin Ayub al-Ṭabrānī, al-Mu’jam al-Kabīr, jilid. 4, h. 103 
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 Sahabat nabi yang  tidak dikenal namanya, namun hanya dikenal dengan 

kuniahnya, Imām Al-Ṭabrānī menyebutkannya dan sedikit riwayatnya, dalam sebuah 

bab yang diberi judul “sahabat yang dikenal dengan kuniah abū fulān”. Sebagaimana 

dalam contoh berikut ini: 

من صمار يُِّ ِالأ  دماح  ِأمبوُِالد ح  دماح  ِالد ح  ِأمبِم ِيكُمنَّ  ِممن 
ِِ ب نُ فُضمي لُِ ثناِ ِ،ُّ ال ممغ ر ب  ِ الج مف ر يُّ سُلمي ممانمِ ب نُِ ِ يم يَم ثناِ ِ،ُّ ال ممغ ر ب  ع يسمىِ ب نُِ ِ وُنم جمبر  ثمـنماِ ِحمد  عمن  ع يماضٍ،ِ

يمانمِا بمـِسُف  ِ الن اس  ِعملمىِ يمانمِضمرمبم ِسُف  ِأمب يه :ِأمن ِمُعماو يمةمِب نمِأمب  يـ فمةم،ِعمن  ِجُحم ِب ن ِأمب  ِعمو ن  ،ِعمن  ع ثاًِلث ـو ر ي  
:ِبمـلمى،ِوملمك نِ  ِ ؟،ِقمالم ِممعمِالن اس  ِخمرمج تم تمكُن  ِلمهُِمُعماو يمةُ:ِأملمِ  ِفمـقمالم دماح  ِفمخمرمجُواِفمـرمجمعمِأمبوُِالد ح  ِسمم ع تُِم ن 

ِالل ِِ ِالل ِِ صلى الله عليه وسلمرمسُول  ِسمم ع تُِرمسُولم ِتمـل قماني  ِلام ِمَممافمةمِأمن  ِأمضمعمهُِع ن دمكم بـمب تُِأمن  ِأميّـُهماِِِصلى الله عليه وسلم حمد يثاًِفمأمح  يمـقُولُ:ِ»يام
ل م يْمِحمجمبمهُِاللُِ ِذ يِحماجمة ِال مُس  بمهُِعمن  ِبِم مِم ن كُم ِعممملًاِفمحمجمبم ِوملِ  ِالن اسُِممن  ِالج من ة ،ِومممن  بم ِيمل جمِبِم ِأمن 

ِب عمممارمِ أبُ ـعمث  ن ـيماِوملمِ  ِالدُّ مراب  ِبعُ ث تُِبِ  ن ـيماِحمر ممِاللُِعملمي ه ِجمومار يم،ِفمإ ني   ِهُ  تُهُِالدُّ  ته ماِ«كمانمت 

Artinya: 

Sahabat yang dikenal dengan kuniah Abū al-Dahdāh al-anṣārī 

Menceritakan kepada kami Jabrūn bin ‘Ῑsā al-Ma’ribī, dari Yahyā bin Sulaimān 

al-Jafrī al-Ma’ribī, dari Fudhail bin ‘Iyādh, dari Sufyān al-Ṡaurī, dari ‘Aun bin 

Abī Juhaifah, dari ayahnya (Abū Juhaifah), bahwa Mu’āwiyah bin Abī Sufyān 

pernah mengirim suatu pasukan, maka berangkatlah mereka, lalu Abū al-Dahdāh 

kembali, Mu’awiah  lalu menanyainya: bukankah engkau telah berangkat 

bersama pasukan? Dia menajab: benar, namun aku ingin menyampaikan padamu 

hadīṡ yang aku dengarkan dari Rasulullah saw, dan aku khawatir tidak dapat 

menjumpaimu setelah hari ini, aku mendengar Rasulullah saw, bersabda: wahai 

manusia, siapa diantara kalian yang diangkat menjadi pemimpin, lalu dia 

menutup pintunya dari orang (kam muslimin) yang membutuhkannya, maka 

Allah akan menutup pintu surga baginya, dan barangsiapa yang obsesi utamanya 

adalah dunia, maka Allah akan haramkan baginya bidadari, sesungguhnya aku di 

utus dengan  sedikit perbendaharaan dunia, aku tidak diutus untuk meraih 

kemegahannya.26  

 

 
 
25 Sulaimān bin Ahmad bin Ayub al-Ṭabrānī, al-Mu’jam al-Kabīr, jilid. 9, h. 21 
26 Abū Nu’aim Ahmad bin Abdillah al-Aṣbahānī,  Hilyatu al-auliyā’ wa Ṭabaqātu al-Aṣfiyā’, 

(cet. 1, Bairut: Dār al-Kitāb al-‘Arabī 1409 H), jilid. 8, h. 130, lihat juga:  Sulaimān bin Ahmad bin 

Ayub al-Ṭabrānī, al-Mu’jam al-Kabīr, jilid. 22, h. 300 
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Pada bab musnad al-nisā’ (periwayatan sahabiyāt) Imām Al-Ṭabrānī 

menyusun dengan metode yang mirip dalam penyusunan sahabat. Ada dua metode 

yang diterapkan Imām Al-Ṭabrānī ketika menyusun sahabiyāt ; pertama: menyusun 

sahabiyāt berdasarkan kemuliaan kedudukan mereka dalam islam, kedua: menyusun 

sahabiyāt berdasarkan huruf abjad.  

 Dalam bab sahabiyāt yang memiliki kedudukan mulia dalam islam, Imām 

Al-Ṭabrānī mengawali dengan menyebutkan putri-putri Rasulllah saw, dan cucu 

belau. Setelah itu Imām Al-Ṭabrānī menuliskan istri-istri Rasulullah saw. Alasan 

Imām Al-Ṭabrānī melakukan hal itu diungkapkannya pada muqaddimah singkatnya 

di awal bab sahabiyāt: 

ه ِِ ِالل ِصمل ىِاللُِعملمي ه ِومسمل ممِومأمز وماج  ِرمسُول  هُُنِ ِِل ئملاِ ومبمدمأ تُِب بـمنمات    يمـتـمقمد ممهُن ِغمير 

Artinya:  

Dan aku mulai dengan menyebutkan putri-putri Rasulullah saw, begitu pula 

istri-istrinya, agar difahami bahwa mereka memiliki keutamaan daripada 

ṣahabiyāt lainnya.27 

 

Ketika menyebutkan periwayatan putri-putri Rasulullah saw, Imām Al-

Ṭabrānī menyebutkan empat putrinya, ditambah dengan yang kelima yaitu cucu 

beliau. Dimulai dengan Fātimah ra, walaupun ia adalah putri bungsu Rasulullah saw, 

lalu Zainab ra, Ruqayah ra, Ummu Kalṡūm  dan Umāmah bintu Abī al-‘Aṣ, yang 

merupakan putri Zainab ra.  Dalam muqaddimah singkatnya Imām Al-Ṭabrānī 

mengatakan alasan mendahukan  Fātimah ra, dari yang lainnya:  

 
27 Sulaimān bin Ahmad bin Ayub al-Ṭabrānī, al-Mu’jam al-Kabīr, jilid. 22,h.396 
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ِالل ِ ِرمسُول  ِبمـنمات  ةُِأمص غمرم ِفماط مم ِإ لمي ه ِفمـِ صلى الله عليه وسلمومكمانمت  بـ هُن  ِالل ِومأمحم ِرمسُول  أ تُِبِ ماِلْ ُب   اِِصلى الله عليه وسلم بمدم هم   إ يا 

Artinya: 

Fāṭimah adalah putri bungsu Rasulullah saw, dia merupakan putri yang paling 

dicintainya, aku memulai dengan menyebutkannya disebabkan karena cinta 

Rasulullah saw, padanya.28 

 

Dalam musnad istri-istri Rasulullah saw, Imām Al-Ṭabrānī memulai dengan 

Khadījah binti Khuwailid ra,29 lalu ‘Ᾱisyah bintu Abī Bakr ra.30 Kemudian Imām Al-

Ṭabrānī menyebutkan istri-istri Rasulullah saw yang lainnya, dengan urutan: Hafṣah 

binti ‘Umar ra, Ummu Habībah binti Abī Sufyān ra, Ummu Salamah ra (Hindun 

Binti Abi Umayah), Maimūnah binti al-Hāriṡ ra, Saudah binti Zam’ah ra, Zainab 

binti Jahsy ra, Zainab binti Khuzaimah ra, Juwairiyah binti al-Hāriṡ ra, Ṣafiyah binti 

Huyai ra.    

Pada akhir musnad al-nisā’, Imām Al-Ṭabrānī menyebutkan bab sahabiyāt 

yang tidak dikenal namanya, namun hanya dikenal dengan kuniahnya. Para sahabiyāt 

itu disebutkan dalam bab yang diberi judul : 

ِ نماِأمسم ماؤُهُن  تمه ِإ لميـ  يمـنـ  ِلمِ  ِل ممن  ل كُنَّم ِالن  سماء ِبِ  ِيُـع رمفُِم نم ِممن  ب  بمةِ بِم ِلمنُ ِصُح   مِ  ن 
Bab wanita (sahabiyāt) yang hanya dikenal kuniahnya, tidak kami ketauhi nama-

namanya namun mereka termasuk sahabat nabi.31  

 

  Setelah itu Imām Al-Ṭabrānī melanjutkan dengan bab ṣhabiyāt mubhamāt, 

yaitu ṣahabiyāt yang nama dan kuniahnya tidak dikenal, hanya saja mereka 

 
28 Sulaimān bin Ahmad bin Ayub al-Ṭabrānī, al-Mu’jam al-Kabīr, jilid. 22, h. 397  

 
29 Sulaimān bin Ahmad bin Ayub al-Ṭabrānī, al-Mu’jam al-Kabīr, jilid. 22, h. 444 

 
30 Sulaimān bin Ahmad bin Ayub al-Ṭabrānī, al-Mu’jam al-Kabīr, jilid. 23, h. 16 

 
31 Sulaimān bin Ahmad bin Ayub al-Ṭabrānī, al-Mu’jam al-Kabīr, jilid. 25, h. 74 
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disebutkan pernah terlibat dalam perjalanan hidup Rasulullah saw.  Sebagai contoh, 

seorang wanita yang dikenal dengan “bibi dari Huṣain bin Mihṣan”: 

ل مٍِال كمش ِ  ثمـنماِأمبوُِمُس  ِبُشمير  ِب ن ِحمد  ِب ن ِسمع يدٍ،ِعمن  ِيم يَم ِالض ر يرُ،ِثناِحم ادُِب نُِسملمممةم،ِعمن  ،ِثناِأمبوُِعُممرم يُّ
ِالل ِِ ِرمسُولم ِعمم ت ه :ِأمنه ماِ"ِأمتمت  ِحُصميْ  ِب ن ِمُ  صمنٍ،ِعمن  تـمهما،ِثُُِ ِِصلى الله عليه وسلميمسمارٍ،ِعمن  ِحماجمةٍ،ِفمـقمضمىِلمماِحماجم فِ 

ِِ: ؟أمذماتُِِ)قمالم :ِِِِِ(ِبمـع لٍِأمن ت  :ِنمـعمم .ِقمالم ِلمهُ؟)قمالمت  ِأمن ت  ِمماِعمجمز تُِعمن هُِِِ(فمكمي فم :ِمماِآلُومهُِإ لا  :ِِِِ،قمالمت  قمالم
ِلمهُِ) ِأمن ت  رُكِ فمان ظرُ يكِمي فم ِومنَم نـ تُك  ِِ(ِفمإ ن هُِجم

Artinya: 

Menceritakan kepada kami Abū Muslim al-Kasyī, dari Abū ‘Umar al-Dharīr, dari 

Hammād bin Salamah, dari Yahyā bin sa’īd, dari Busyair bin Yasār, dari Huṣain 

bin Mihṣan, dari bibinya bahwa dia pernah mendatangi Rasulullah saw, untuk 

sebuah keperluan, maka Rasulullah saw, memberikan bantuan kepadanya, lalu  

Rasulullah saw, bertanya: (apakah engkau memiliki suami?) dia menjawab: iya, 

Rasulullah bertanya lagi: (bagaimana engkau melayaninya?) ia menjawab: aku 

tidak pernah meninggalkannya kecuali dalam perkara yang aku tidak 

menyanggupinya, Rasulullah saw, lalu bersabda: (perhatikanlah pelayananmu 

kepadanya, karna suami itu bisa menjadi surga bagimu atau neraka bagimu).32   

 

2. Metode Imām Al-Ṭabrānī  dalam penyusunan hadīṡ-hadīṡ Nabi 

Dalam kitab al-mu’jam al-kabīr, Imām Al-Ṭabrānī  memaparkan hadīṡ-

hadīṡnya dengan mencantumkan sanad dan matannya secara lengkap, bahkan 

perkataan sahabat atau perkataan tabi’īn juga diriwayatkannya dengan sanad. Sebagai 

contoh:  

مز د يُّ،ِثناِعمب دُِالل ِِ ثمـنماِمُط ل بُِب نُِشُعمي بٍِالأ  ،ِعمن ِحمد  ِعمب دُِالل ِب نُِعُممرم ِالل ي ثُ،ِحمد ثمنِ  ب نُِصمال حٍ،ِحمد ثمنِ 
رمةمِسمِ ِاللُِعمن هُ،ِث ن تَم ِعمش  فمةُِعُث ممانمِرمض يم لام ِخ  :ِ»كمانمت  ومر ِب ن ِمَم رمممةم،ِقمالم همابٍ،ِعمن ِال م س  ِنمةًِ«اب ن ِش 

 
32 Malik bin Anas, muwaṭṭa’ Mālik, (cet. 2, Mesir: maktabah ‘ilmiah), h. 335. Lihat juga: 

Ahmad bin Muhammad bin Hambal al-Syaibānī, Musnad al-imām ahmad bin Hambal, jilid. 45, h. 

341. Lihat juga: Abū Bakr Ahmad bin Husain al-Baihaqī, Syu’ab al-īmān, (cet. 1, India: maktabah al-

rusyd, 1423 H/ 2003 M), jilid. 11, h. 170. Lihat juga: Sulaimān bin Ahmad bin Ayub al-Ṭabrānī, al-

Mu’jam al-Kabīr, jilid. 25, h.183 
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Artinya: 

Menceritakan kepada kami Muṭṭalib bin Syu’aib al-Azdī, dari Abdulah bin 

Ṣālih, dari al-Laiṡ, dari Abdullah bin umar, dari Ibnu Syihāb, berkata al-Miswar 

bin Makhramah: masa pemerintahan ‘Uṡmān ra adalah dua belas tahun.  33ِ
 

Dalam contoh riwayat di atas, dapat dilihat Imām Al-Ṭabrānī menyebutkan 

sanadnya yang bersambung hingga sahabat   yang bernama al-Miswar bin 

Makhramah (w. 64 H),34 ketika menerangkan tentang masa pemerintahan Khalīfah 

ketiga dari khulafāu al-rāsyidīn yaitu ‘Uṡmān bin ‘Affān ra. 

Perkataan tābi’īn juga diriwayatkan dengan sanad, seperti dalam contoh 

berikut ini: 

ِ»أمن ِعُِ ،ِثناِهُشمي م ،ِأنَِدماوُدُ،ِعمن ِالش ع بي    ِأمب  بملٍ،ِحمد ثمنِ  نـ  ِب ن ِحم ثمـنماِعمب دُِالل ِب نُِأمح مدم ِحمد  ِب نمِالْ مط اب  ممرم
ِاب نُِثملامِ ِومهُوم ت  يْمِ«رمض يمِاللُِعمن هُِمماتم ِثٍِومس 

Artinya: 

Menceritakan kepada kami Abdullah bin Ahmad bin Hambal, dari ayahnya 

(Ahmad bin Hambal), dari Husyaim, dari Dāwūd, dari al-Sya’bī dia berkata: 

Umar bin Khaṭṭāb wafat pada umur 63 tahun.35 

ِعمِ ثمـنماِإ س حماقُِالد بمر يُّ،ِعمن  ِعُممرُِرمض يمِاللُِحمد  :ِ»مماتم همابٍ،ِقمالم ،ِعمن ِاب ن ِجُرمي جٍ،ِعمن ِاب ن ِش  ب د ِالر ز اق 
يْم« ِخَم سٍِومخَم س   عمن هُ،ِعملمىِرمأ س 

Artinya:  

 
33 Sulaimān bin Ahmad bin Ayub al-Ṭabrānī, al-Mu’jam al-Kabīr, jilid. 1, h. 78 

 
34 Abdullah bin Muhammad al-Baghawī, mu’jam al-ṣahābah, (cet. 1, Kuwait: Maktabah Dār 

al-Bayān 1421 H/ 2000 M), jilid. 5, h. 354, lihat juga: Abu al-Husain Abd al-Bāqī Ibnu Qāni’, mu’jam 

al-ṣahābah, (cet. 1, al-Madinah al-Munawarah: Maktabah al-ghurabā’ al-aṡariyah, 1418 H), jilid. 3, h. 

110, lihat juga: Yūsuf bin Abdillah bin Abdi al-Bar, al-Istī’āb fī ma’rifati al-aṣhāb, (cet.  1,  Bairut: 

Dār al-Jīl, 1412 M/ 1992 H), jilid. 3, h. 1399 

 
35 Sulaimān bin Ahmad bin Ayub al-Ṭabrānī, al-Mu’jam al-Kabīr, jilid. 1, h. 68 
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Menceritakan kepada kami Ishāq al-Dabarī, dari Abd al-Razzāq, dari Ibnu 

Juraij, bahwa Ibnu Syihāb berkata: Umar bin Khaṭṭāb wafat pada umur 55 

tahun.36 

Dua informasi di atas juga disebutkan oleh Imām Al-Ṭabrānī dengan sanad 

yang bersambung hingga dua ulama tabi’īn: yaitu,  Ᾱmir bin Syarāhīl Al-Sya’bī (w. 

109 H),37 dan Muhammad bin Muslim bin Syihāb al-Zuhrī (w. 124 H),38 ketika 

menjelaskan beberapa versi tentang umur khalīfah kedua dari khulafāu al-rāsyidīn 

yaitu Umar bin Khaṭṭāb ra, saat wafatnya. 

Hadīṡ-hadīṡ dalam musnad seorang sahabat yang temanya beragam, maka 

Imām Al-Ṭabrānī tidak menuliskan judul apapun untuk hadīṡ-hadīṡ itu, seperti dalam 

musnad khulafā’u al-rāsyidīn.  

Namun hadīṡ-hadīṡ yang memiliki pokok pikiran yang sama dalam musnad 

sorang sahabat, maka Imām Al-Ṭabrānī menghimpunnya dalam satu bab khusus 

dengan memberi judul yang sesuai dengan pokok pikiran yang terkandung dalam 

hadiṡ-hadiṡ tersebut. Contohnya   dalam musnad Usāmah bin Syarīk, Imām Al-

Ṭabrānī menyebutkan dua bab :  

ِ ِالت دماو يِومتمـر ك  بُِمماِجماءمِفِ  لُُقِ بِم رُو نمِحمد ي ـثاًِومف ي ه ِأمر بمـعمةِ ِال غ يبمة ِومحُس ن ِالْ  ِومع ش 
Artinya:  

 
36 Sulaimān bin Ahmad bin Ayub al-Ṭabrānī, al-Mu’jam al-Kabīr, jilid. 1, h. 69 

 
37 Muhammad bin Ahmad bin Uṡmān al-Ẓahabī, Tārikh al-Islām wa wafayāt al-Masyāhīr al-

a’lām, (cet. 2, Bairut:Dār al-Kitāb al-‘Arabī, 1413 H/ 1993 M), jilid. 7, h. 124 

 
38 Muhammad bin Ahmad bin Uṡmān al-Ẓahabī, Tārikh al-Islām wa wafayāt al-Masyāhīr al-

a’lām, jilid. 8, h. 227 
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Bab tentang anjuran berobat, meninggalkan ghībah dan berakhlak mulia, bab ini 

menghimpun 24 hadīṡ.39 

ِ ِعمن  ِالج ممماعمة ،ِومالنـ ه ي  ِلزُُوم  بُِمماِجماءمِفِ  عمةُِأمحماد ي ثمِت ِِِومف ي هِ ِِمُفمارمقمت هماِومغمير  ِذمل كمِبِم ِس 
Artinya:  

Bab tentang kewajiban menjaga persatan bangsa, dan larangan perpecah-belah, 

bab ini menghimpun 9 hadīṡ.40 
 

Sebuah hadīṡ yang lafalnya bervariasi, maka Imām Al-Ṭabrānī 

menghimpunnya dalam satu bab tanpa diberi judul atau penjelasan apapun, hanya  

disebtukan “bab” lalu Imām Al-Ṭabrānī menuliskan lafal-lafalnya dengan sanad yang 

berbeda-beda. Contohnya dalam musnad Sahl bin Sa’d al-Sā’idī ra, pada periwayatan 

Muhammad bin Syihāb al-Zuhrī dari Sahl bin Sa’d al-Sā’idī ra.41  

Di bagian periwayatan ini Imām Al-Ṭabrānī menyebutkan tiga bab tanpa 

diberi judul. Bab pertama menghimpun 14 variasi lafal hadīṡ yang membahas tentang 

larangan mengintip rumah orang, keseluruhan lafalnya berinduk pada lafal berikut 

ini:  

بِ  ِ ل  ِسمه  ،ِعمن  ر ي   ِممع ممرٍ،ِعمن ِالزُّه  ،ِعمن  ِعمب د ِالر ز اق  بمر يُّ،ِعمن  إ ب ـرماه يممِالد  ثمـنماِإ س حماقُِب نُِ ن ِسمع دٍ،ِأمن ِحمد 
ِِ ِِِِصلى الله عليه وسلم رمجُلًاِاط لمعمِعملمىِالن بي    ِيمد ِالن بي    رمة ،ِومفِ  ج  ِسُتر مة ِالُْ  ُِِِّصلى الله عليه وسلم م ن  ِالن بي  رًى،ِفمـقمالم اِصلى الله عليه وسلم ِِم د  ِأمع لممُِأمن ِهمذم :ِ»لمو 

ت ئ ذمِ س  ِعمي ن ه ،ِومهمل ِجُع لمِالا  رمىِفِ  ل م د  ِآت يمهُ،ِلمطمعمن تُِبِ  ِحمتَّ  ِال بمصمر «يمـنـ تمظ رُني  ل  ِأمج  ِم ن    انُِإ لا 

Artinya: 

Menceritakan kepada kami Ishāk bin Ibrāhim al-Dabarī, dari Abd al-Razzāk, 

dari Ma’mar dari al-Zuhrī, dari Sahl bin Sa’d bahwa seorang lelaki mengintip 

Nabi saw, dari penghalang kamarnya, dan di tangan Nabi saw, ada tanduk 

hewan, lalu Nabi saw, bersabda: jika aku tahu orang ini mengintipku, niscaya 

 
39 Sulaimān bin Ahmad bin Ayub al-Ṭabrānī, al-Mu’jam al-Kabīr, jilid. 1, h. 179 

 
40 Sulaimān bin Ahmad bin Ayub al-Ṭabrānī, al-Mu’jam al-Kabīr, jilid. 1, h. 186 

  
41 Sulaimān bin Ahmad bin Ayub al-Ṭabrānī, al-Mu’jam al-Kabīr, jilid. 6, h. 109 
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aku akan menusuk matanya dengan tanduk hewan, sesungguhnya meminta izin 

itu disyariatkan demi menjaga pandangan.42  

 

Bab kedua menghimpun 17 variasi lafal hadīṡ yang membahas tentang 

sebab turunnya āyatu al-li’ān,43 bab ketiga menghimpun 4 hadīṡ yang membahas 

tema yang berbeda, yaitu: imamnya Abu Bakr al-Ṣiddīq di masa Nabi saw, masih 

hidup, do’a Nabi saw, di perang uhud, larangan pernikahan mut’ah,44 dan yang 

terakhir tentang hukum mandi junub.45   

Dalam al-Mu’jam al-Kabīr Imām Al-Ṭabrānī tidak mempersyaratkan 

keotentikan hadīṡ. Oleh karena itu dapat ditemukan dalam kitab ini hadīṡ-hadīṡ 

dengan kualitas yang bermacam-macam, ada yang kualitasnya ṣahīh, hasan, dha’īf  

bahkan ada juga yang maudhū’.  

Ibnu Hajar al-‘Asqalānī ketika membahas biografi Imām Al-Ṭabrānī ia 

menuliskan penilaian beberapa pakar tentang karya Imām Al-Ṭabrānī, salah satunya 

 
42 Muhammad bin Ismā’īl al-Bukhārī, Ṣahīh al-bukhārī, (cet. 1, Dār Ṭauq al-najāh, 1422 H), 

jilid. 8, h. 54, lihat juga: Muslim bin al-Hajjāj al-Naisābūrī, Ṣahīh Muslim, (cet. 1, Bairut: Dār ihyā’i 

al-turāṡ al-‘arabī), jilid. 3, h. 698, lihat juga: Sulaimān bin Ahmad bin Ayub al-Ṭabrānī, al-Mu’jam al-

Kabīr, jilid. 6, h. 83   

 
43Ᾱyatu al-li’ān terdapat dalam QS. al-nūr: 6-9, ayat ini membahas tentang hukum seorang 

suami yang menuduh istrinya berzina lalu istrinya mendustakan hal itu, maka hukumnya adalah suami 

dan istri itu saling meli’ān di hadapan hakim di pengadilan, dengan cara suami bersaksi dan bersumpah 

4 kali bahwa dia benar dalam tuduhannya, pada sumpah kelima dia siap dilaknat Allah swt, jika dia 

dusta dalam tuduhannya. Kemudian dilanjutkan dengan istrinya bersumpah 4 kali bahwa tuduhan 

suaminya adalah dusta, pada sumpah kelima dia siap mendapat murka Allah swt, jika tuduhan 

suaminya benar  

 
44Pernikahan mut’ah, nikah kontrak, atau dikenal dengan istilah kawin kontrak adalah 

pernikahan dalam tempo masa tertentu, jika masa waktu yang telah ditetapkan dan disepakati berakhir, 

maka ikatan perkawinan tersebut sudah tidak berlaku lagi  

 
45 Sulaimān bin Ahmad bin Ayub al-Ṭabrānī, al-Mu’jam al-Kabīr, jilid. 6, h. 121 
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adalah penilaian Ismā’īl bin Muhammad bin al-Fadhl al-Taimī yang mengomentari 

kitab al-mu’jam al-kabīr:  

ِةِ ارمِكمِالنِ ِِنمِاِمِ همِيـِ اِفِ ممِِِعمِممِِِادِ رمِلإفـِ بِِ ِِثمِيِ ادِ حمِالأمِِِهُِعمِيِجْمِ مِ يِ التـِ ِِلِ ضِ اِالفمِنمِب ـِِِدِ مِ مُُمِِِنُِب ِِِلُِيِ اعِ سم مِإ ِِِهِ ي لِمِعمِِِابمِعمِِِدِ قموِمِ
ِاتِ عمِوِ ضُِوِ ممِالِ ومِِِةِ دمِي دِِ الشِ 

Artinya: 

Ismā’īl bin Muhammad bin al-Fadhl al-Taimī mengkritisi (al-mu’jam al-kabīr) 

yang di dalamnya terkandung hadīṡ-hadīṡ gharīb, yang kualitasnya sangat 

mungkar bahkan maudhu’.46  

 

Berikut ini penulis menyebutkan beberapa contoh hadīṡ-hadīṡ yang terdapat 

dalam kitab al-Mu’jam al-Kabīr dengan menyertakan penjelasan kualitas hadīṡnya, 

mulai dari hadīṡ  ṣahīh , hasan, dha’īf, hingga yang maudhū’.  

Contoh hadīṡ ṣahīh dalam al-Mu’jam al-Kabīr adalah:   

ل مٍِ ِمُس  ،ِعمن  مع ممش  روٍ،ِثناِزمائ دمةُ،ِعمن ِالأ  مز د يُّ،ِثناِمُعماو يمةُِب نُِعمم  دُِب نُِالن ض ر ِالأ  ثمـنماِمُُمم  ِحمد  ِال بمط يْ ،ِعمن 
ِالنِ  :ِجماءمِرمجُل ِإ لىم ِِسمع يد ِب ن ِجُبمير ٍ،ِعمن ِاب ن ِعمب اسٍِرمض يمِاللُِعمنـ هُمماِقمالم ِالل ِ,ِإ ن ِ صلى الله عليه وسلمبي    ِرمسُولم :ِيام قمالم

يمهُِعمِ قماض  ِ أمكُن تم دمي ن ِ ِ أمُ  كم كِمانمِعملمىِ :ِ»لمو  قمالم يه ِعمنـ هما؟ِ أمفمأمق ض  رٍ،ِ ومعملميـ هماِصمو مُِشمه  ِ نـ هما؟«ِأمُ  يِمماتمت 
ِيُـق ضمىِ« ِأمن  ي نُِالل ِأمحمقُّ :ِ»فمدم :ِنمـعمم .ِقمالم  قمالم

Artinya: 

Menceritakan kepada kami Muhammad bin al-Nadhr al-Azdī, dari Mu’āwiyah 

bin ‘Amr, dari Zā’idah, dari A’masy, dari Muslim al-Baṭīn, dari Sa’īd bin 

Jubair, berkata Ibnu ‘Abbās ra: seorang lelaki pernah datang menemui 

Rasulullah saw, lalu ia bertanya: wahai Rasulullah, ibuku telah wafat, namun 

dia berhutang puasa sebulan penuh, wajibkah aku mengqadhanya? Rasulullah 

saw, menjawab: (jika ibumu memiliki hutang, sanggupkah engkau 

melunasinya?) dia berkata: ia, Rasulullah bertaka: maka hutang kepada Allah 

lebih pantas untuk dilunasi).47  

 
46 Ahmad bin ‘Alī  bin Muhammad bin Hajar al-‘Asqalānī, lisān al-mīzān, (cet. 2, Libanon: 

Muassasatu al-a’lamī, 1390 H/ 1971 M), jilid. 3, h. 75 

 
47 Muhammad bin Ismā’īl al-Bukhārī, Ṣahīh al-bukhārī,,  jilid. 3, h. 35, lihat juga:  Muslim  

bin al-Hajjāj al-Naisāburī, Ṣahīh Muslim, (Cet. 1, Bairut: Dār Ihyā’ al-Turāṡ al-Arabī) jilid. 2, h. 804, 

lihat juga: Sulaimān bin Ahmad bin Ayub al-Ṭabrānī, al-Mu’jam al-Kabīr, jilid. 12, h. 14  
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Hadīṡ ini ṣahīh, semua syarat ṣahīh terpenuhi, sanadnya bersambung hingga 

Rasulullah saw,  keseluruhan rawinya ṡiqah, adil dan dhābit bahkan mereka 

merupakan rijāl ṣahīhain (perawi ṣahīh al-Bukhārī dan ṣahīh Muslim), tidak ada 

syżūż ataupun illat dalam kandungan sanad dan matannya.   

Contoh hadīṡ hasan dalam al-Mu’jam al-Kabīr adalah: 

وُمار ز م يُِّ :ِثناِصمال حُِب نُِممال كٍِالْ  بملٍ،ِوممُوسمىِب نُِهمارُونم،ِقمالام نـ  ِب ن ِحم ثمـنماِعمب دُِالل ِب نُِأمح مدم ،ِثناِعمب دُِحمد 
معِ  نماِممعمِرمِالأ  :ِ»مماِصُم  ِعمب د ِالل ِقمالم ِعمل قمممةم،ِعمن  ِإ ب ـرماه يمم،ِعمن  ِحم ادٍ،ِعمن  ِال مُسماو ر ،ِعمن  ِالل ِلمىِب نُِأمب  سُول 
ث يْمِ« صلى الله عليه وسلم نماِثملام ِمِ  اِصُم  ثمـرم ِأمك  ر ينم عًاِومع ش   ت س 

Artinya:  

Menceritakan kepada kami Abdullah bin Ahmad bin Hambal dan Mūsa bin 

Hārūn, keduanya meriwayatkan dari Ṣālih bin Mālik al-Khuwārizmī, dari Abd 

al-a’lā bin Abī al-Musāwir, dari Hammād, dari Ibrāhīm, dari ‘Alqamah bahwa 

Abdullah bin Mas’ūd berkata: kita tidak pernah berpuasa bersama Rasulullah 

saw, (di bulan ramadhan) dua puluh sembilan hari, kebanyakan hari puasa kita 

bersamanya adalah tiga puluh hari).48   

 

Hadīṡ ini merupakan contoh hadīṡ hasan dalam kitab al-mu’jam al-kabīr.   

Dalam sanadnya ada dua perawi yang dinilai oleh kritikus sanad sebagai perawi yang 

ṣadūq. Perawi pertama adalah Ṣālih bin Mālik al-Khuwārizmī, oleh al-Khaṭīb al-

Baghdādī (w. 463 H) dia dinyatakan ṣadūq hasan al-hadīṡ (dia jujur, kualitas 

hadīṡnya hasan).49 Rāwī kedua adalah Hammad bin abī Sulaimān al-Asy’arī, Ibnu 

 
48 Muhammad bin ‘Ῑsā al-Tirmiżī, sunan al- al-tirmiżī, jilid. 3, h. 64. Lihat juga: Muhammad 

bin Yazīd al-Qazwīnī, sunan Ibnu Mājjah, jilid. 1, h. 530. Lihat juga: Ahmad bin Hambal, Musnad  al-

imām Ahmad bin Hambal, (cet. 1, mu’assasah al-risālah, 1421H/ 2001 M), jilid. 7, h. 260.  Lihat juga:  

Sulaimān bin Ahmad bin Ayub al-Ṭabrānī, al-Mu’jam al-Kabīr, jilid. 10, h. 82  

 
49 Muhammad bin ‘Alī al-Khaṭīb al-Baghdādī, tārīkh baghdād, (cet. 1, Bairut: Dār al-kutub 

al-‘ilmiyah, 1417 H), jilid. 9, h. 316. lihat juga: Muhammad bin Ahmad bin Usman al-Ẓahabī, Tarikh 

al-Islām wa wafayāt al-Masyahīr wa al-a’lām, (Cet. 2, Beirut: Dār al-Kitab al-‘arabī, 1413 H/1993 M), 

jilid. 17, h. 200 
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Hajar  al-‘Asqalānī (w. 852 H) berkomentar tentangnya: ṣadūq kaṡīr al-khata’ (dia 

jujur, namun sering keliru dalam periwayatan).50  

Berdasakan dua keterangan dari al-Khaṭīb al-Baghdādī (w. 463 H) dan Ibnu 

Hajar  al-‘Asqalānī (w. 852 H) di atas, maka kualitas hadīṡ ini dapat dikategorikan 

sebagai hadīṡ hasan, karena syarat dhābit tidak terpenuhi. Hal ini dikuatkan oleh 

pernyataan Syu’aib al-Arna’ūṭ (w. 2016 M) dalam taḥqīqnya terhadap Musnad 

Ahmad, pada pembahasan musnad Abdullah bin Mas’ūd ra, ia menerangkan bahwa 

kualitas hadīṡ ini hasan.51     

Contoh hadīṡ dha’īf dalam al-Mu’jam al-Kabīr adalah: 

ُّ،ِحِومحمدِ  ب  ِال ف ر يام دُِب نُِيوُسُفم ِممر يَمم،ِثناِمُُمم  ثمـنماِعمب دُِالل ِب نُِمُُمم د ِب ن ِسمع يد ِب ن ِأمب  ثمـنماِفُضمي لُِب نُِمُُمم دٍِحمد 
ِزمي د ِب ن ِجُبمير ٍِ رمائ يلُ،ِعمن  :ِثناِإ س  ،ِثناِأمبوُِنُـعمي مٍ،ِقمالام ِسمع دٍ،ِال ممل ط يُّ ِممي مُونمةمِب ن ت  ،ِعمن  ِيمز يدمِالض نِ     ِأمب  ،ِعمن 

ِالل ِ ِأمف طمرماِ« صلى الله عليه وسلمأمن ِرمسُولم :ِ»قمد  ،ِقمالم ِرمجُلٍِقمـب لمِام رمأمتمهُِومهُمُاِصمائ ممان   سُئ لمِعمن 
Artinya: 

Menceritakan kepada kami Abdullah bin Muhammad bin Sa’īd bin Abī 

Maryam, dari Muhammad bin Yūsuf al-Firyābī (tahwīl), dari Fudhail bin 

Muhammad al-Maṭlī, dari Abū Nu’aim, keduanya dari Isrā’īl, dari Zaid bin 

Jubair, dari Abī Yazīd al-Dhannī, dari Maimūnah bintu Sa’d, bahwa Rasulullah 

pernah ditanya tentang (hukum puasa) seseorang yang mencium istrinya 

padahal mereka berdua sedang berpuasa, Rasulllah saw bersabda: (puasa 

keduanya batal).52   

 

 
 

50 Ahmad bin ‘Alī bin Hajar al-‘Asqalānī, Taqrīb al-Tahżīb, (cet. 1, Suria: Dār al-Rasyīd, 

1406 H/ 1986 M), jilid. 1, h. 178  

 
51 Ahmad bin Hambal, Musnad  al-imām Ahmad bin Hambal, (cet. 1, mu’assasah al-risālah, 

1421H/ 2001 M), jilid. 6, h. 417 

 
52 Muhammad bin Yazīd al-Qazwīnī, sunan Ibnu Mājjah, jilid. 1, h. 538. Lihat juga: Sulaimān 

bin Ahmad bin Ayub al-Ṭabrānī, al-Mu’jam al-Kabīr, jilid. 25, h. 34 
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Kualitas hadīṡ ini dha’īf, karena sanad dan matannya bermasalah. Dalam 

sanadnya ada dua perawi yang majrūh, pertama:  Abdullah bin Muhammad bin Sa’īd 

bin Abī Maryam, oleh Ibnu ‘Adī (w. 365 H) dia dinyatakan sebagai perawi yang 

matrūk al-hadīṡ (hadīṡnya lemah sehingga ditinggalkan).53 Rawi kedua adalah Abu 

Yazīd al-Dhinnī, Ibnu Hajar  al-‘Asqalānī (w. 852 H) mengatakan dia adalah perawi 

yang majhūl.54  

Matan hadīṡ ini juga bermasalah, karena kandungannya  bertentangan 

dengan hadīṡ ṣahīh yang menerangkan bahwa mencium istri tidak termasuk dalam 

pembetal-pembatal puasa.  Dalam ṣahīh Al-Bukhārī, Imam Al-Bukhārī menuliskan 

sebuah bab dengan judul “bab al-qublah li al-ṣā’im” yaitu bolehnya mencium istri 

dalam keadaan berpuasa, sebagaimana hadīṡ berikut ini:  

ِِ : ُِعمنـ هماِقمالمت  ِالِلّ  يم ِعمائ شمةمِرمض  ِصمائ م ,ِوملمك ن هُِ كمانمِرمسُولُِالِلّ  ِصلى الله عليه وسلم(ومعمن  رُِومهُوم ِصمائ م ,ِوميُـبماش  يُـقمب  لُِومهُوم
ل مٍِ أمم لمكُكُم ِلإ  ر ب ه( ِِمُتـ فمق ِعملمي ه ,ِومالل ف ظُِل مُس  ِر ومايمةٍ:ِ)فِ   رمممضمانمِ(ومزمادمِفِ 

Artinya:  

Dari ‘Ᾱisyah ra, dia berkata: Rasulullah saw, pernah mencium (istrinya)  ketika 

berpuasa, memeluk (istrinya) ketika berpuasa, namun beliau adalah orang yang 

paling kuat menahan syahwatnya. (muttafaq ‘alaih, lafal ini menurut riwayat 

Muslim, dalam riwayat lain ditambahkan: dibulan Ramadhan).55  

 

 
 

 
53 AbūAhmad ibnu ‘Adī al-Jurjānī, al-Kāmil fī dhu’afā’ al-Rijāl, (cet. 1, Bairut: al-kutub al-

‘ilmiyah, 1418 H/ 1997 M), jilid. 5, h. 419 
54 Ahmad bin ‘Alī bin Hajar al-‘Asqalānī, Taqrīb al-Tahżīb, jilid. 1, h. 684  

 
55Muhammad bin Ismā’īl Al-Bukhārī, Al-Jāmi’ al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar Min Umūr 

Rasulillah wa Sunanihī wa Ayyāmihī, (Cet. I; Dār Ṭauq al-Najāh, 1422 H), Jilid 3 h. 30, dan Muslim 

bin al-Hajjāj, Al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar bi naqli al-‘Adli ‘an al-‘Adli Ilā Rasūlilllah saw, (Cet. 

I; Beirut: Dār Iḥyā’ al-Turāṡ al-Arabi), Jilid 2, h. 777  
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Contoh hadīṡ maudhū’dalam al-Mu’jam al-Kabīr adalah: 

،ِثناِسمع يدُِب نُِسُلمي ممانم،ِثناِال مي اجُِب نُِب س طمامٍ،ِثناِعمنـ بمسمةُِ ِالس قمط يُّ دُِب نُِال فمض ل  ثمـنماِمُُمم  ِمُُمم د ِب ن ِحمد  ،ِعمن 
ِالل ِِ ِأمب يه ِأمن ِرمسُولم سميْ  ،ِعمن  ِب ن ِالُْ  ِعمل ي   ِِِصلى الله عليه وسلم سُلمي ممانم،ِعمن  رٍِفِ  :ِ»اع ت كمافُِعمش  ِِِقمالم كِمحمج تميْ   رمممضمانم

رمتميْ  ِ«  ومعُم 
Artnya:  

Menceritakan kepada kami Muhammd bin Fadhl al-Saqṭī, dari Sa’īd bin 

Sulaimān, dari al-Hajjāj bin Bisṭām, dari ‘Anbasah, dari Muhammad bin 

Sulaimān, dari ‘Alī bin al-Husain, dari ayahnya (Husain bin ‘Ali bin Abī Ṭālib) 

bahwa Rasulullah saw, bersabda: pahalanya i’tikāf pada sepuluh hari terakhir di 

bulan ramadhan  seperti dua kali melaksanakan haji dan dua kali melaksanakan 

umrah.56 

 

Hadīṡ ini dinyatakan maudhū’ oleh Ibnu al-Mulaqqin (w. 804 H)   dan Abū 

Bakr al-Haiṡamī (w. 807 H),57 karena dalam sanadnya ada dua rawi yang majrūh. 

Pertama: al-Hayyāj bin Bisṭām, tentangnya Ahmad bin Hambal berkata: matrūk al-

hadīṡ (hadīṡnya lemah sehingga ditinggalkan), Yahyā bin Ma’īn berkata: dha’īf al-

hadīṡ (periwayatan hadīṡnya lemah).58 Rawi kedua adalah ‘Anbasah bin 

Abdirrahman bin sa’īd al-Qurasyī,  Imam al-Bukhārī berkata: dia matrūk (hadīṡnya 

ditinggalkan),  Abū Hātim al-Rāzī (w. 277 H) berkata: dia pernah memalsukan 

 
56 Sulaimān bin Ahmad bin Ayub al-Ṭabrānī, al-Mu’jam al-Kabīr, jilid. 3, h. 128. Lihat juga: 

Abū Bakr Ahmad bin Husain al-Baihaqī, Syu’ab al-īmān, jilid. 5, h. 436  

 
57 Ibnu al-Mulaqqin Umar bin ‘Alī bin Muhammad, al-badr al-munīr fī takhrīj al-ahādīṡ 

wa al-āṡār al-wāqi’ah fī al-syarhi al-kabīr, (cet. 1, Riyadh: Dār al-Hijrah, 1425 H/2004 M), jilid. 5, h. 

770. Lihat juga: ‘Alī bin Abī Bakr al-Haiṡamī, majma’u al-zawā’id wa manba’u al-fawā’id, (cet. 

Kairo: Maktabah al-Qudsī, 1414 H/ 1994 M), jilid. 3, h. 173  

 
58 Muhammad bin Ahmad bin Uṡmān al-Ẓahabī,  Mīzānu al-I’tidāl ī naqdi al-Rijāl, (cet. 1, 

Libanon: Dār al-Ma’rifah, 1382 H/1963 M), jilid. 4, h. 318 
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hadis.59 Pada periwayatan al-Baihaqī, guru ‘Anbasah yang meriwayatkan dari ‘Alī 

bin al-Husain adalah Muhammad bin Zādān, Ibnu Hajar al-‘asqalānī berkata 

tentangnya: matrūk al-hadīṡ (hadīṡnya lemah sehingga ditinggalkan).60 

Hal ini bukan berarti Imām Al-Ṭabrānī tidak selektif dalam memilih hadīṡ, 

namun diantara tradisi ulama hadīṡ dahulu adalah jika sebuah hadīṡ telah dijelaskan 

sanadnya dengan lengkap, maka yang menyebutkan hadīṡ itu telah bebas dari 

tanggungjawabnya. 

Jika dalam karyanya al-mu’jam al-ausaṭ Imām Al-Ṭabrānī selalu 

memberikan penjelasan jalur periwayatan setiap hadīṡ, apakah hadīṡ itu diriwayatkan 

secara bersendiri oleh seorang murid dari gurunya atau ada mutābi’ (riwayat 

penguat), namun berbeda dengan metodenya dalam al-mu’jam al-kabīr,  Imām Al-

Ṭabrānī  sama sekali tidak menerangkan hal tersebut. 

Menurut penulis hal itu dilakukannya karena beberpa hal; pertama: karena 

tujuan Imām Al-Ṭabrānī  menyusun  al-Mu’jam al-Kabīr adalah untuk 

mengumpulkan musnad sahabat, kedua: kandungan hadīṡ dalam kitab al-Mu’jam al-

Kabīr jauh lebih banyak dibandingkan dengan al-Mu’jam al-Ausaṭ, sehingga 

menerangkan jalur periwayatan setiap hadīṡ di dalamnya akan menghabiskan waktu 

yang lama. 

 
59 Muhammad bin Ahmad bin Uṡmān bin al-Ẓahabī,  Mīzānu al-I’tidāl ī naqdi al-Rijāl, jilid. 

3, h. 301. Lihat juga: Ahmad bin ‘Alī bin Hajar al-‘Asqalānī, Taqrīb al-Tahżīb, (cet. 1, Suria: Dār al-

Rasyīd, 1406 H/ 1986 M), jilid. 1, h. 433 

 
60 Ahmad bin ‘Alī bin Hajar al-‘Asqalānī, Taqrīb al-Tahżīb, jilid. 1, h. 433 
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B. Keistimewaan dan Keterbatasan Kitab Al-Mu’jam Al-Kabīr 

Al-Mu’jam al-Kabīr merupakan salah satu kitab induk dalam studi hadīṡ. 

Banyak  para ulama hadīṡ yang datang setelah Imām Al-Ṭabrānī menjadikan 

karyanya sebagai rujukan dan sandaran, khususnya kitab al-mu’jam al-kabīr. Tidak 

sedikit ulama hadīṡ yang menukil periwayatan sanad Imām Al-Ṭabrānī dalam karya-

karya mereka, menjadikan sanadnya sebagai objek penelitian atau sebagai riwayat 

pendukung bagi riwayat-riwayat yang lain.  

Hal itu tidak mengherankan, karena penulisnya adalah seorang ahli hadīṡ 

yang tidak diragukan kepakarannya. Ibnu Hajar al-‘Asqalānī berkata saat membahas 

biografi Imām Al-Ṭabrānī:  

ِبر مِِالطِ إلىمِِِومِ ِهمِتـمِنـِ مُِِالِ اني   ةٍِنمِسمِِم ئمةمِِِاشمِعمِِهُِن إِ فِمِِِه وِ ِ لُِعُِومِِِثِ ي دِِ الْ مِِِة رِمِثـِ كِمِىِفِ 
Imām Al-Ṭabrānī adalah sentral periwayatan banyak hadīṡ, bahkan hadīṡ yang 

bersanad ‘alī, karena ia hidup selama seratus tahun.61  
 

Walaupun demikian Imām Al-Ṭabrānī bukanlah manusia yang sempurna, ia 

tidak luput dari khilaf dan salah, demikian juga karya-karyanya. Oleh karena itu 

dapat dikatakan bahwa kitab al-Mu’jam al-Kabīr disamping memiliki keistimewaan, 

juga memiliki keterbatasan. Beberapa keistimewaan dan keterbatasan kitab al-

Mu’jam al-Kabīr dapat dilihat dalam ulasan berikut ini. 

1. Keistimewaan kitab al-Mu’jam al-Kabīr 

Al-Mu’jam al-Kabīr merupakan salah satu kitab induk bersanad yang 

mengumpulkan hadīṡ-hadīṡ Nabi saw. Seluruh periwayatannya dijelaskan dengan 

 
61 Ahmad bin ‘Alī  bin Muhammad bin Hajar al-‘Asqalānī, lisān al-mīzān, jilid. 4, h. 125 
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sanad, baik itu perkataan Nabi saw, perkataan sahabat atau tābi’īn. Setiap riwayat 

selalu dimulai dengan “haddaṡanā”  yang merupakan alfāẓu al-adā’ (lafal 

periwayatan) tertinggi.62 

Telah disepakati para ulama bahawa al-Kutub al-Sittah adalah  sumber 

utama hadīṡ-hadīṡ Nabi saw. Banyak hadīṡ dalam al-Mu’jam al-Kabīr yang telah di 

keluarkan oleh ashāb al-Kutub al-Sittah. Namun ada sisi lain dari al-Mu’jam al-

Kabīr di mana ada hadīṡ-hadīṡ yang tidak terdapat dalam al-Kutub al-Sittah tapi 

ditemukan dalam al-Mu’jam al-Kabīr.  

Di antara ulama yang menulis hadīṡ-hadīṡ tambahan Imām Al-Ṭabrānī dari 

al-Kutub al-Sittah adalah Nūru al-Dīn ‘Alī bin Abī Bakr bin Sulaimān al-Haiṡamī (w. 

807 H), dalam karyanya majma’u al-Zawā’id wa manba’u al-Fawā’id. Sebagai 

contoh, hadīṡ dalam musnad sahabat yang bernama Abū Umāmah al-Bāhilī ra, : 

قمةُِب نُِخمال دٍ،ِثناِعمب دُِالر ح مِ ،ِثناِه شمامُِب نُِعمم ارٍ،ِثناِصمدم ق يُّ ثمـنماِأمح مدُِب نُِال مُعمل ىِالد  ممش  ن ِب نُِيمز يدمِب ن ِحمد 
ب نُِخمار جمِ ثممُِ ال ميـ  ثناِ ال مُق ر ئُ،ِ ادُِ الْ مد  ِ ال كمر يَ  عمب د ِ ب نُِ إ د ر يسُِ ثمـنماِ وحمد  عمب د ِجماب رٍ،ِحِ ب نُِ عمب دُِالل ِ ثناِ ةم،ِ

:ِسمم ع تُِأمِ ،ِقمالم ي   ِب ن ِعمام رٍِالْ  م ص  ِسُلمي م  ِيم يَم ِأمب  ِأمب يه ،ِعمن  ِأمُماممةمِيُمد  ثُ،ِالر ح من ِب نُِيمز يدمِب ن ِجماب رٍ،ِعمن  بِم
ِالل ِ ِرمسُول  :ِ صلى الله عليه وسلمعمن  ئ م ِإ ذ ِأتُ يتُِفمان طُِ(قمالم ِنَم نماِأمنَم تُِبمـيـ  ِلمس  ،ِفمـقُل تُ:ِإ ني   ِجمبملٍِومع رٍ،ِفمق يلمِاص عمد  ِإ لىم ِب  ل قم

،ِإ ذ ِأمِ ِسموماء ِالج مبمل  كُِن تُِفِ  ِإ ذما تُِحمتَّ  :ِفمصمع د  .ِقمالم لُهُِلمكم ِسمأُسمه   :ِأمنَم تمط يعُِالص عُودم،ِقمالم ِبأ مص وماتٍ،ِأمس  نَم
مص وماتُ؟ِق يلم:ِهمِ ءٍِان ت فماخًا،ِفمـقُل تُ:ِمماِهمذ ه ِالأ  ِممرمر تُِب قمو مٍِأمشمد  ِشمي  ِحمتَّ  ِب  ان طملمقم ذ ه ِأمص وماتُِجمهمن مم.ِثُُِ 

الز انوُِ ء ِ همؤُلام ق يلم:ِ ء ؟ِ همؤُلام ِ ممن  قُـل تُ:ِ ِ، يض  ال ممرماح  ر يحُِ ر يُهُم ِ ر يًاِ ومأمن ـتمن ه ِ ممن ظمراً،ِ ومئ ه ِ ثُُِ ومأمس  ِ. ومالز وماني  نمِ
ء ؟ِقمالُِان طملمِ ِهمؤُلام ي ه ن ،ِتمـنـ همشُِبِ  ن ِالْ مي اتُ،ِقُـل تُ:ِممن  ومةٍِمُعمل قماتٍِب ثمد  ِعملمىِن س  ِب  ِممر  ِحمتَّ  ِب  ء ِقم وا:ِهمؤُلام

 
62 Dr. Mahmūd bin Ahmad bin Muhammad al-Ṭahhān, Taisīr Muṣṭalahu al-Hadlahu al-Hadīṡ 

(Cet. 10, Riyadh: Maktabatu al-Ma’ārif, 1425H/2004M) h. 196 
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ِِ مُعمل ق يْم قمـو مٍِ عملمىِ ممرمر تُِ ِ حمتَّ  ِ ِب  ان طملمقم ثُُِ  نُ ،ِ أمل بمانهم ِ دمهُن  أمو لام ِ يَم نـمع نم ِ ِالل وماتِ  اقُـهُم  دم أمش  مُشمق قمة ِ ب عمرماق يب ه م ِ
ِف ط ر ه مِ  يْ  ِقمـب لمِح  ِيُـف ط رُونم ء ِال ذ ينم :ِهمؤُلام ء ؟ِقمالم ِهمؤُلام اقُـهُم ِدممًا،ِفمـقُل تُ:ِممن  دم يلُِأمش  ِ.ِ.ِ.(ِِتمس 

Artinya:  

Menceritakan pada kami Ahmad bin Mu’allā al-Dimasyqī, dari Hisyām bin 

Ammār, dari Ṣadaqah bin Khālid, dari Abdurrahmān bin Yazīd, dari Jābir, 

(tahwīl) dan menceritakan pada kami Idrīs bin Abd al-Karīm al-Haddād al-

Muqri’, dari al-Haiṡam bin Khārijah, dari Abdullah bin Abdirrahmān, bin 

Yazād bin Jabir, dari ayahnya (Jabir bin Abdillah) dari Abū Yahyā bin Sulaim 

bin ‘Amir al-Himṣī, dia berkata: aku mendengar dari Abū Umāmah 

menyampaikan hadīṡ dari Rasulullah saw: (tatkala aku dalam tidurku, aku 

bermimpi didatangi oleh malaikat, lalu aku dibawanya ke sebuah gunung yang 

tidak rata, lalu dikatakan padaku: naiklah, aku bekata: aku tidak sanggup naik, 

malaikat itu berkata; akan aku mudahkan bagimu (untuk naik), maka akupun 

menaikinya, ketika aku berada di tengah puncak gunung itu, tiba-tiba terdengar 

olehku suara yang sangat keras, aku bertanya: suara apakah itu? Malaikat itu 

menjawab: itu adalah suara jeritan para penghuni neraka Jahannam, lalu aku 

dibawa lagi sehingga aku melewati satu kaum, siksaannya sangat menyakitkan, 

jelek wajahnya, sangat busuk baunya seperti kotoran manusia, aku bertanya: 

siapakah mereka ini wahai malaikat? Dia menjawab: mereka adalah laki-laki  

dan wanita yang suka berzina. Lalu aku dibawa sehingga aku melewati 

sekumpulan wanita yang disiksa dengan digantung, ular-ular berbisa memangsa 

mereka, aku bertanya: siapakah mereka ini? Malaikuat itu menjawab: mereka 

adalah wanita-wanita yang menghalangi anak bayi mereka dari ais susu mereka. 

Lalu aku dibawa, maka aku melewati satu kaum yang digantung dengan kaki di 

atas, rahang mereka pecah dipukul, darah darah mengalir deras, aku bertanya: 

siapakah mereka? Malaikat menjawab: mereka adalah orang-orang yang 

berbuka (enggan berpuasa) sebelm halal puasa mereka (tidak berpuasa di bulan 

Ramadhan, pen.)63 

 

Sebagaimana yang telah diterangkan sebelumnya bahwa al-Mu’jam al-

Kabīr adalah karya Imām Al-Ṭabrānī yang bercorak musnad. Namun al-Mu’jam al-

Kabīr berbeda dari karya musnad lainnya, karena kitab ini bukan sekedar menyajikan 

 
63 Sulaimān bin Ahmad bin Ayub al-Ṭabrānī, al-Mu’jam al-Kabīr, jilid. 8, h. 157. Derajat 

hadīṡ ini hasan, karena perawi yang bernama Ahmad bin Mu’allā al-Dimasyqī menurut Ibnu Hajar al-

Asqalānī ia adalah perawi yang ṣadūq hasan al-hadīṡ, dan Abdullah bin Abdirrahmān bin Yazīd bin 

Jabir menurut Yahyā bin Ma’īn ia adalah perawi yang maqbūl lā ba’sa bihi 
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hadīṡ-hadīṡ Nabi saw, namun kitab ini juga merupakan ensiklopedi nama-nama 

sahabat dan biografi mereka. 

Kelebihan lain dari al-Mu’jam al-Kabīr adalah sanad-sanadnya.  Imām Al-

Ṭabrānī menyebtukan sanad-sanad yang dapat dijadikan sebagai rujukan dalam 

pencarian syawāhid dan mutaba’āt sehingga sanad-sanad tersebut menjadi riwayat 

pendukung atas riwayat lain.64 Contohnya sebagaimana hadīṡ berikut ini: 

ِ ر ِب نُِأمب  ثمـنماِعُبـمي دُِب نُِغمن امٍ،ِثناِأمبوُِبمك  ُّ،ِحِومحمد  ،ِثناِال قمع نمبي  يُّ ل مٍِال كمش   ثمـنماِأمبوُِمُس  ثمـنماِِِحمد  بمةم،ِحِومحمد  شميـ 
عُبـمي دُِاللِ  ِ ر يُّ،ِحمد ثمنِ  الزُّه  ثناِ يمانُ،ِ سُف  ثناِ قمالُواِ مُمي د يُّ،ِ الْ  ثناِ مُوسمى،ِ ب نُِ رُِ اب ن ِب ش  عمن ِ عمب د ِالل ،ِ ب نُِ ِ

ِالل ِ ِطمل حمةم،ِأمن ِرمسُولم ِأمب  ِصُورمة ِ«ِِصلى الله عليه وسلمعمب اسٍ،ِعمن  ِوملام كِمل ب  تًاِف يه  ئ كمةُِبمـيـ  خُلُِال مملام ِتمد  :ِ»لام  65قمالم
Artinya: 

Menceritakan pada kami Abū Muslim al-Kasyī, dari Al-Qa’nabī, ( ح   tahwil)   

menceritakan kepada kami Ubaid bin Ghannām, dari Abū Bakr bin Abī 

Syaibah, ( ح   tahwil), menceritakan kepada kami Bisyr bin Mūsā, dari Al-

Humaidī, dari Sufyān, dari Al-Zuhrī, dari Ubaidullah bin Abdillah, dari Ibnu 

Abbās, dari Abū Ṭalhah, bahwa Rasulullah saw, bersabda: Malaikat tidak 

memasuki rumah jika di dalamnya ada anjing dan gambar.     

 

Dalam kajian al-I’tibār, huruf ح dalam skema sanad adalah tahwil yang 

berarti perpindahan jalur periwayatan, sehingga riwayat kedua menjadi mutabi’ bagi 

riwayat pertama. Dalam sanad di atas, Imām Al-Ṭabrānī menjelaskan ada tiga 

mutāba’āt yang saling menguatkan satu sama lain, yaitu riwayat Abū Muslim al-

Kasyī didukung oleh riwayat Ubaid bin Ghannām dan didukung pula riwayat Bisyr 

bin Mūsā.  

 
64 Muhammad Rasyād Khalīfah, Madrasatu al-Hadīṡ fī Misr,(Cet. 1, Kairo: al-hai’ah al-

‘āmmah li Syu’ūn maṭābi’) h. 301 
65 Sulaimān bin Ahmad bin Ayub al-Ṭabrānī, al-Mu’jam al-Kabīr, jilid. 5, h. 93. Hadīṡ ini 

ṣahīh, seluruh perawinya adalah perawi yang ṡiqah, Imām Al-Bukhārī menuliskannya dalam kitab 

Ṣahīhnya, bab  iża qāla ahadukum āmīn wa al-Malāikah fi al-Samā’ āmīn, demikian juga Imām 

Muslim menuliskannya di bab lā tadkhul al-Malāikah baitan fihi kalbun wa lā ṣūrah.    
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Jika ditelusuri semua jalur periwayatan sahabat dalam al-Mu’jam al-Kabīr 

tentang hadīṡ ini, maka ditemukan banyak syawāhid selain periwayatan Abū Ṭalhah 

al-Anṣārī di atas. Di antara syawahidnya adalah periwayatan Usāmah bin Zaid, Abū 

Rāfi’, Abū Ayūb, Abū Umāmah al-Bāhilī dan Maimūnah binti al-Hāriṡ (istri 

Rasulullah saw), masing-masing periwayatannya terdapat pada musnad mereka.66    

Keistimewaan lain  al-Mu’jam al-Kabīr adalah kitab ini lebih unggul dari al-

mu’jam al-Ṣaghīr dan al-Mu’jam al-Ausaṭ. Hal itu dibuktikan jika hadīṡ Imām Al-

Ṭabrānī dinukil oleh seorang penulis dengan menyebutkan rawāhu  Al-Ṭabrānī, 

maksudnya adalah hadīṡ itu diriwayatkan oleh Imām Al-Ṭabrānī dalam al-Mu’jam al-

Kabīr, dan penukil harus menuliskan penjelasan tambahan (rawāhu Al-Ṭabrānī fi al-

Ṣaghīr aw al-Ausaṭ) jika hadīṡ itu dinukil dari kitab al-mu’jam al-Ṣaghīr atau al-

Mu’jam al-Ausaṭ, Muhammad Rasyād Khalīfah menuliskan:  

ِِِقمِلِ طِ اِأُِذمِإِ ا،ِومِيمِن ـِالدُِِِّمِ اجِ عمِممِِِبرمُِكِ أمِِِومِ:ِهُِةٍِيمِحِ دِ ِِنُِابِ ِِهِ ي فِِ ِِالمِقمِ ِهُيِر ُِغمِِِدمِي رِِ اِأُِذمِإِ ،ِومِادُِرمِمُِالِ ِِومِهُِفمـِِِمُِجمِعِ مُِالِ ِِمِ هِ مِ لامِكِمِفِ 
ِدمِي ِ قِـُ

Artinya: 

Berkata Ibnu Dihyah: kitab ini (al-Mu’jam al-Kabīr) adalah kitab mu’jam 

terbesar di dunia, jika para ulama menyebutkan (periwayatan Imām Al-

Ṭabrānī) dalam al-mu’jam, maka kitab mu’jam al-kabīr yang dimaksud. Namun 

jika maksud mereka (karya Al-Ṭabrānī) yang lain, maka akan ada penjelasan 

tambahan.67 

 

Al-Mu’jam al-Kabīr merupakan kitab yang menghimpun gharā’ib hadīṡ 

sahabat Nabi. Bagi para peneliti hadīṡ, mengetahui  gharā’ib hadīṡ seorang sahabat 

 
66 Masing-masing syawāhid tersebut dapat ditemukan dalam kitab al-Mu’jam al-Kabīr, 

riwayat Abū Rāfi’ di jilid. 1, h. 326, riwayat Abū Ayyūb di jilid. 4, h. 121, riwayat Maimūnah binti Al-

Hāriṡ di jilid. 23, h. 430, riwayat Usāmah bin Zaid di jilid. 1, h. 162, riwayat Abū Umāmah al-Bāhilī di 

jilid. 8, h. 287 
67 Muhammad Rasyād Khalīfah, Madrasatu al-Hadīṡ fī Misr, h. 281 
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sangat membantu dalam proses takhrīj al-hadīṡ, sehingga dengan demikian seorang 

peneliti tidak menghabiskan waktu untuk mencari perawi (sahabat) lain yang 

meriwayatkan sebuah hadīṡ.  

2. Keterbatasan kitab al-Mu’jam al-Kabīr  

Di antara keterbatasan kitab al-Mu’jam al-Kabīr adalah sistematika 

penyusunan hadīṡ-hadīṡnya yang berdasarkan nama-nama sahabat. Cara penyusunan 

hadīṡ seperti ini menjadi sebab sulitnya menemukan sebuah hadīṡ yang dicari seorang 

peneliti, karena hadīṡ-hadīṡ yang temanya berbeda-beda dikumpulkan dalam 

periwayatan seorang sahabat.  

Al-Mu’jam al-Kabīr juga memilik keterbatasan dari sisi penjelasan kualitas 

hadīṡ. Dalam al-Mu’jam al-Kabīr masih terdapat hadīṡ-hadīṡ yang kualitasnya dha’īf, 

bahkan maudhū’.  Hadīṡ-hadīṡ tersebut disajikan Imām Al-Ṭabrānī tanpa penjelasan 

kualitasnya,  sehingga masyarakat ‘awām yang terbatas kapasitasnya dalam ilmu 

riwāyāt dan dirāyāt akan bingung memahaminya dan bisa keliru saat menukilnya. 

Dalam al-Mu’jam al-Kabīr Imām Al-Ṭabrānī tidak menuliskan seluruh 

riwayat sahabat yang mukṡirīn (sahabat terbanyak meriwayatkan hadīṡ), kecuali dua 

orang diantara mereka yaitu Abdullah bin Umar ra, dan Abdullah bin ‘Abbās ra. Ini 

menjadi keterbatasan kitab al-Mu’jam al-Kabīr, karena pembaca yang ingin 

mengetahui musnad mukṡirīn harus beralih ke kitab musnad yang lain untuk 

mendapatkan apa yang diinginkan.   

Termasuk dalam keterbatasan kitab al-Mu’jam al-Kabīr bahwa Imām Al-

Ṭabrānī tidak menyebutkan musnad Abu Hurairah ra, di dalamnya, padahal sudah 
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merupakan ijmā’ bahwa ia adalah sahabat yang terbanyak periwayatan hadīṡnya. Hal 

ini   berdasarkan keterangan al-Ẓahabī dan Ibnu Kaṡīr, Al-Ẓahabī  mengungkapkan 

alasan Imām Al-Ṭabrānī tidak menyebutkan musnad Abu Hurairah ra, dengan asumsi 

bahwa musnad Abu Hurairah ra, ditulis oleh Imām Al-Ṭabrānī dalam kitab tersendiri 

yang terpisah dari al-Mu’jam al-Kabīr.68   

Keterbatasan yang sangat nampak dari kitab al-Mu’jam al-Kabīr adalah 

kurang sempurnanya jilid-jilid kitab ini setelah dicetak di maktabah Ibnu Taimiyah di 

Kairo. Karena  dalam penelitian Syaikh Hamdī Abd al-Majīd al-Salafī masih ada 

bebrapa jilid yang mafqūd (belum ditemukannya) sebagai pentahqiq pertama kitab al-

Mu’jam al-Kabīr, sehingga ini mempengaruhi kesempurnaan kitab. 

C. Cara melacak hadīṡ dalam al-Mu’jam al-Kabīr 

Penulisan hadīṡ yang bercorak musnad, memiliki kelebihan dan 

keterbatasan tersendiri.  Salah satu kendala yang didapatkan dalam menelaah kitab 

yang bercorak musnad adalah sukarnya melacak keberadaan sebuah hadīṡ. Hal itu 

disebabkan karena hadīṡ-hadīṡ yang temanya berbeda-beda dikumpulkan oleh penulis 

dalam periwayatan seorang sahabat, oleh sebab itu, pembaca  akan mendapatkan 

kesulitan saat ingin mencari sebuah hadīṡ yang diinginkan. 

Ada beberapa metode yang dapat diterapkan untuk memudahkan pembaca 

melacak sebah hadīṡ yang diinginkan dalam al-Mu’jam al-Kabīr karya Imām Al-

 
68 Muhammad bin Ahmad bin Uṡmān al-ẓahabī, Tażkiratu al-Huffāz, (cet. 1, Libanon: Dār al-

Kutub al-‘ilmiah, 1419 H/1998 M), jilid. 3, h. 85 
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Ṭabrānī. Metode mencari hadīṡ dapat dibagi dua; pertama: metode klasik, kedua: 

metode modern. 

a. Metode klasik  

Metode klasik yang penulis maksud adalah metode melacak sebuah hadīṡ 

tanpa menggunakan aplikasi-aplikasi modern. Misalnya melacak sebuah hadīṡ dalam 

al-Mu’jam al-Kabīr dengan menggunakan kutub ma’ājim (kitab-kitab indeks hadīṡ), 

seperti al-Mu’jam al-Mufahras li al-fāżi al-hadīṡ al-nabawī karya Arent Jan 

Wensinck dan timnya, di Universitas Leiden dan sudah ditahqīq oleh Syaikh 

Muhammad Fu’ād Abd al-Bāqī (w. 1388 H). Pembaca dapat mencari sebuah hadīṡ 

dalam indeks tersebut dengan menggunakan salah satu lafal gharīb  yang terdapat 

dalam hadīṡ yang diinginkan, lafal itu dicari sesuai huruf abjad arab. 

Cara kedua adalah melacak lafal-lafal hadīṡ dari kutub aṭrāf al-hadīṡ, yaitu 

kitab-kitab indeks hadīṡ yang disusun berdasarkan lafal-lafal hadīṡ, dengan 

menyebutkan penghujung sebuah hadīṡ. Seperti kitab tuhfatu al-asyrāf bi ma’rifati 

al-aṭrāf, karya Abu al-Hajjāj Yūsuf bin Abdirrahmān al-Mizzī (w. 742 H), ittihāf al-

maharah bi aṭrāf al-‘asyarah, karya Ibnu Hajar al-Asqalānī (w. 852 H), aṭrāf al-

masānīd al-‘asyarah, karya Ahmad bin Abi Bakr al-Kinānī al-Būsirī (w. 840 H) dan 

lainnya.  

Jika cara tersebut belum berhasil, maka pembaca dapat mencarinya dengan 

cara manual dalam al-Mu’jam al-Kabīr. Caranya adalah pembaca melihat siapa 

sahabat yang meriwayatkan hadīṡ tersebut, kemudian mencari musnadnya dalam al-

Mu’jam al-Kabīr, pembaca dapat melewati hadīṡ-hadīṡ terkait biografi sahabat 
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tersebut dan langsung menuju ke periwayatan sahabat itu, dengan membaca satu 

persatu musnadnya, maka akan ditemukan hadīṡ yang dicari. 

b. Metode modern 

Metode modern adalah metode melacak hadīṡ dengan menggunakan 

aplikasi-aplikasi modern yang ada saat ini. Seperti aplikasi al-maktabah al-syāmilah 

dan juga aplikasi jawāmi’u al-kalim. Caranya adalah pembaca membuka aplikasi 

tersebut, lalu memilih jenis buku yang akan menjadi objek pencarian hadīṡ, misalnya 

mutūn al-hadīṡ, klik al-Mu’jam al-Kabīr, kemudian pada menu pencarian pembaca 

memasukkan sebuah kata yang terdapat dalam hadīṡ yang dicari, maka aplikasi akan 

menampilkan hadīṡ yang dicari lengkap dengan keterangan jilid dan halamannya. 

 

D. Penilaian Ulama Hadīṡ Terhadap Kitab Al-Mu’jam Al-Kabīr  

Imām Al-Ṭabrānī termasuk ulama yang aktif dalam menulis karya ilmiah 

di berbagai studi islām. Menurut Ibnu Mandah karyanya mencapai 107 karya ilmiah, 

bahkan mungkin lebih, karena masih ada yang belum terlacak oleh para peneliti dan 

masih berbentuk manuskrip.69 

Al-Mu’jam al-Kabīr adalah salah satu karya Imām Al-Ṭabrānī yang paling 

fenomenal, sehingga tidak heran jika karya ini banyak menuai pujian dan kritikan. 

Hal tersebut terlihat dari munculnya beberapa karya yang membahas al-Mu’jam al-

 
69 al-Hāfiz Yahya bin Abd al-Wahhab bin Mandah, Juz pembahasan biografi Abi al-Qāsim 

al-Ṭabrānī, bab. zikru mā wujida min taṣānīfihi,  Juz ini dicetak di akhir kitab al-mu’jam al-kabīr, 

(Cet. 1, Kairo: Maktabah Ibnu Taimiyah), Jilid. 25, h. 359     
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Kabīr, ada yang memuji usaha Imām Al-Ṭabrānī, ada juga yang mengkritik hasil 

karyanya. 

Tidak sedikit ulama yang memberikan pujian dan dukungan terhadap hasil 

jerih payah Imām Al-Ṭabrānī yang sangat bernilai dalam menjaga dan membela 

hadīṡ-hadīṡ Nabi saw, utamanya karyanya al-Mu’jam al-Kabīr. Berikut ini adalah 

apresiasi para ulama terhadap kitab al-Mu’jam al-Kabīr. 

Al-Ẓahabī (w. 748 H) berkata: al-Mu’jam al-Kabīr bukan sekedar kitab 

hadīṡ yang mengumpulkan riwayat-riwayat sahabat, namun kitab ini juga merupakan 

ensiklopedi nama-nama sahabat dan biografi mereka.70 

Ibnu Dihyah berkata: al-Mu’jam al-Kabīr adalah kitab mu’jam terbesar di 

dunia, jika disebutkan kitab mu’jam maka yang dimaksud adalah al-Mu’jam al-

Kabīr.71 Hal senada juga disebutkan oleh Ali abd al-Bāsiṭ Mazīd.72 

Dr. Nūruddin ‘Iṭr berkata: al-Mu’jam al-Kabīr   merupakan kitab rujukan 

terlengkap, kitab mu’jam terbesar, jika disebutkan “hadīṡ riwayat Imām Al-Ṭabrānī” 

tanpa keterangan dalam kitab apa, maka yang dimaksud adalah riwayatnya dalam al-

Mu’jam al-Kabīr.73  

 
70 Muhammad bin Ahmad bin Uṡmān al-Ẓahabī, Siyar a’lam al-Nubala (Cet. 2,  Muassasah 

al-risalah, 1405 H/ 1985 M), jilid. 16. h. 122 

 
71 Dinukil oleh Muhammad bin Abi al-Faidh al-Kattānī dalam al-Risālah al-Mustaṭrafah li 

bayān Masyhūr kutubi al-Sunnah al-Musyarrafah, (Cet. 6, Dār al-Basyā’ir al-Islāmiyah, 1421 

h/2000M) h. 135 

 
72 Ali abd al-Bāsiṭ Mazīd, Minhāju al-Muhaddiṡīn fī al-Qarni al-Awwal al-Hijrī hattā ‘aṣrinā 

al-Hādhir, (Cet. 1, Mesir: al-hai’atu al-Misriyah al-‘āmmah) h. 419 

 
73 Dr. Nūruddin ‘Iṭr, Manhaju al-Naqd fī ‘Ulūmi al-Hadīṡ, (Cet. 2, Suriah: Dār al-Fikr, 

1401M/1981H) h. 203 
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Dakhīl bin Ṣālih al-Luhaidān berkata: al-Mu’jam al-Kabīr   karya Imām Al-

Ṭabrānī adalah kitab induk di bidang hadīṡ, ensiklopedi bersanad, referensi utama, 

juga merupakan kitab yang memiliki urgensi yang tinggi.74  

Ibnu Khalkan berkata: karya-karya Imām Al-Ṭabrānī sangat mengagumkan, 

bermanfaat dan memiliki ciri khas tersendiri, yang paling utama adalah tiga kitab 

mu’jamnya.75  

Ismā’īl bin ‘Abbād berkata: Dalam mu’jam karya Imām Al-Ṭabrānī  dapat 

kita temukan berbagai sanad dan matan yang tidak kita temukan pada karya-karya 

lainnya.76 

Dalam penelitian ini, penulis lebih banyak mendapatkan pujian para ulama 

terhadap kitab al-Mu’jam al-kabīr daripada kritikan. Adapun yang mengkritisinya 

sangat sedikit dibandingkan dengan yang memberi penilaian baik terhadapnya. Ini 

menunjukkan bahwa al-Mu’jam al-Kabīr merupakan kitab hadīṡ yang diridhai Allah 

swt, dan diterima oleh masyarakat islam dari zaman ke zaman.    

Adapun ulama yang mengkritisi al-Mu’jam al-Kabīr adalah; Ismā’īl bin 

Muhammad bin al-Fadhl al-Taimī yang mengkritik al-Mu’jam al-Kabīr dari sisi 

kandungan hadīṡ-hadīṡ gharībnya, dia berpandangan bahwa hadīṡ-hadīṡ gharīb itu 

 
74 Dakhīl bin Ṣālih al-Luhaidān, Ṭuruqu al-takhrīj bihasabi al-Rāwī al-a’lā,(Cet. 1, madinah 

al-Munawarah: al-Jāmi’ah al-Islāmiyah 1422H), h. 148 

 
75 Dinukil oleh Abu al-Falāh Abd al-Hayi bin Ahmad dalam Syaẓarātu al-ẓahab fī Akhbāri 

man ẓahab, (Cet. 1, Damaskus: Dār Ibn Kaṡīr, 1406M/1986H) jilid. 4, h. 310  

 
76 Abu Bakr Ahmad bin ‘Alī al-Baghdādī, Tārīkh Baghdād, (cet. 1, Bairut: Dār al-Kutub al-

‘Ilmiyah, 1417 H), jilid. 21, h. 91, lihat juga: ‘Alī bin Hasan bin ‘Asākir, Tārīkh Dimasyq, (Cet. 1, 

Mesir: Dār al-Fikr, 1415 H/ 1995 M), jilid. 22, h. 169, lihat juga: Ṣalāhuddin Khalīl bin Aibak al-Ṣafdī, 

al-wāfī bi al-wafayāt, (cet. 1, Bairut: Dār Ihyā’i al-turāṡ, 1420 H/2000 M), jilid. 15, h. 214 
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tidak sepantasnya dituliskan, karena kualitasnya sangat mungkar bahkan ada yang 

sampai derajat maudhū’.77  

 

E. Pengaruh Kitab Al-Mu’jam Al-Kabīr dalam Studi Hadīṡ 

Al-Mu’jam al-Kabīr merupakan karya hadīṡ yang sangat kaya dan sarat akan 

pengetahuan islam. Penyusunnya dikenal sebagai orang yang terpercaya, karena 

integritas kepribadian dan kapasitas intelektualnya. Karya ini lahir di abad keemasan 

islam, abad berkembangnya ilmu dan peradaban islam. Dengan demikian kitab ini 

telah terseleksi oleh kultur keilmuan saat itu dan diakui sebagai salah satu karya 

terbaik dalam studi hadīṡ yang memperkaya khazanah keilmuan islam.  

Tidak diragukan lagi bahwa peran Imām Al-Ṭabrānī dalam perkembangan 

ilmu islam sangat besar, hal itu dapat ditemukan dalam karya-karyanya. Dari sekian 

banyak karya  Imām Al-Ṭabrānī, ada tiga karyanya yang paling unggul dan dikenal di 

dunia pendidikan islam, yaitu: al-mu’jam al-ṣaghīr, al-mu’jam al-ausaṭ dan al-

Mu’jam al-kabīr. 

Al-Mu’jam al-Kabīr nampak dari namanya bahwa kitab ini merupakan 

karya Imām Al-Ṭabrānī yang paling besar dibanding karya-karya lainnya. Bukan 

hanya ukurannya yang besar, namun kitab ini  juga memiliki pengaruh yang sangat 

besar dalam studi hadīṡ. Di antara peran kitab al-Mu’jam al-Kabīr dalam studi hadīṡ 

adalah:  

 
77 Ahmad bin ‘Alī  bin Muhammad bin Hajar al-‘Asqalānī, lisān al-mīzān, (cet. 2, Libanon: 

Muassasatu al-a’lamī, 1390 H/ 1971 M), jilid. 3, h. 75 
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1. Kitab al-Mu’jam al-Kabīr berperan dalam menjaga dan membela sunnah-sunnah 

Nabi saw. Penulis memahami langkah Imām Al-Ṭabrānī menuliskan hadīṡ-hadīṡ 

dha’īf dan maudhū’ dalam kitabnya bertujuan untuk menjelaskan kelemahannya, 

dan tidak layak hadīṡ lemah itu dijadikan hujjah dalam agama.  

2. Kitab al-Mu’jam al-Kabīr berperan dalam menjelaskan biografi sahabat Nabi 

saw, yang mencakup nasabnya, sifatnya, kemuliaannya dan tahun wafatnya, 

semuanya dijelaskan dengan sanad. Al-Ẓahabī (w. 748 H) berkata:  

ُع جممُِالكمب ير ُِ
ِمُع جممُِأمسمماء ِالص حمابة ِومترماجْ ه مِوممماِرمومو هِِِالم ِهُوم

Artinya:  

al-mu’jam al-kabīr adalah kitab yang menghimpun nama dan biografi para 

sahabat, serta riwayat-riwayat mereka.78 

3. Banyak ulama-ulama setelah Imām Al-Ṭabānī yang menjadian kitab al-Mu’jam 

al-Kabīr sebagai sandaran penisbatan hadīṡ dalam karya kutub takhrīj mereka, 

dan menjadikan sanadnya sebagai objek penelitian kualitas hadīṡ.    

4. Hadīṡ-hadīṡ dalam kitab al-Mu’jam al-Kabīr berperan dalam memberikan solusi 

atas problematika ummat islam dari zaman Imām Al-Ṭabrānī hingga masa ini. 

Seperti hadīṡ-hadīṡ Nabi saw, yang menerangkan solusi atas perpecahan ummat 

islam dan perbedaan pandangan yang berakhir pada permusuhan dan lemahnya 

persatuan. 

 
78 Muhammad bin Ahmad bin Uṡmān al-Ẓahabī, Siyar a’lam al-Nubala,jilid. 16. h. 122 
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5. Hadīṡ-hadīṡ dalam kitab al-Mu’jam al-Kabīr berperan dalam memberikan akses 

kemudahan bagi ummat islam dalam rangka menjadikan hadīṡ sebagai pedoman 

dan sumber hukum setelah al-Qur’an.  
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 BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Telaah atas kitab al-Mu’jam al-Kabīr karya  Sulaimān bin Ahmad bin 

Ayyūb Imām Al-Ṭabrānī dari berbagai segi, khususnya dari sisi metodologi yang 

digunakan dalam penyusunan hadīṡ-hadīṡ Nabi saw, dapat disimpulkan sebagai 

berikut:  

1. Latar berlakang penyusunan kitab al-mu’jam al-kabīr  

Alasan Imām Al-Ṭabrānī menulis al-Mu’jam al-Kabīr adalah untuk 

mengumpulkan periwayatan para sahabat, dengan menyebutkan sanadnya yang 

bersambung dari Imām Al-Ṭabrānī sampai kepada sahabat tersebut atau kepada 

Rasulullah saw.  

Walaupun sebelum Imām Al-Ṭabrānī sudah ada ulama yang mendahuluinya 

dalam penyusunan kitab berdasarkan riwayat sahabat, namun al-Mu’jam al-Kabīr 

tampil dengan pikiran pembeda dari karya-karya yang mendahuluinya. Imām Al-

Ṭabrānī dalam  al-Mu’jam al-Kabīr bukan sekedar menyebutkan riwayat sahabat, 

namun juga menambahkan penjelasan biografi sahabat yang mencakup nasabnya, 

sifatnya, kemuliaannya, tahun wafatnya,  sehingga kitab ini juga menjadi rujukan 

dalam ‘ilmu rijāl al-Hadīṡ, karena para sahabat adalah rijāl (periwayat) pertama 

dalam mata rantai periwayatan hadīṡ. 
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Dengan demikian, karya Imām Al-Ṭabrānī ini telah memberikan akses 

kemudahan bagi ummat islam dalam rangka menjadikan hadīṡ sebagai pedoman dan 

sumber hukum setelah al-Qur’an. 

2. Manhaj Imām Al-Ṭabrānī dalam kitab al-mu’jam al-kabīr 

a. Corak penulisan al-mu’jam al-kabīr 

Imam Al-Ṭabrānī menyusun al-Mu’jam al-Kabīr dengan corak musnad. 

Walaupun judul kitab ini mu’jam namun metode penyusunannya bercorak musnad. 

Banyak dari kalangan para ulama yang mengkategorikan al-Mu’jam al-Kabīr sebagai 

kitab bercorak musnad, seperti keterangan Muhammad bin Maṭar al-Zahrānī (w. 1427 

H) ketika membahas karya bercorak musnad yang muncul di abad ketiga hijriah, ia 

menyebutkan: 

ِنِ مِ ِِِ،دمِيِ انِ سمِاِممِابُِمِحمِصِ اِأمِهمِم ِ سمِيُِِِ لمِ،ِومِدِ يِ انِ سمِممِالِ ِِةِ قمِي ـرِِ ىِطمِلمِعمِِِةِ ابمِحمِالصِ ِِاءِ سم مِىِأمِلمِعمِِِةِ بمِت ـرِممُِِِِبِ تُِكُِِِاكمِنمهُِِ
ِان ِبر مِلطِ ل ِِِير ُِبِ كمِالِ ِِمُِجمِعِ مُِالِ ِِلاًِ:ثممِمِِِكمِل ذِمِ

Artinya:  

Ada kitab-kitab yang sistematika penyusunannya berdasarkan nama-nama 

sahabat, sesuai corak masānīd, walaupun penulisnya tidak menamakannya 

musnad, contohnya adalah: al-Mu’jam al-Kabīr karya Imām Al-Ṭabrānī. 

 

b. Pemilihan kualitas hadīṡ 

Dalam menyusun al-mu’jam al-kabīr, Imam Al-Ṭabrānī tidak 

mempersyaraatkan kualitas hadīṡ yang dituliskannya dengan syarat tertentu, karena 

tujuannya adalah mengumpulkan riwayat-riwayat sahabat Nabi. Demikian pula 

metode pemilihan kualitas hadīṡ yang diterapkannya dalam al-Mu’jam al-Ṣagīr dan 
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al-Mu’jam al-Ausaṭ. Hanya saja Imām Al-Ṭabrānī memberikan penjelasan jalur 

periwayatan hadīṡ pada al-Mu’jam al-Ṣagīr dan al-Mu’jam al-Ausaṭ apakah jalur 

periwayatannya secara bersendiri atau memiliki mutabi’ (penguat) dari jalur yang 

lain, sementara hal itu tidak ditemukan dalam kitab al-mu’jam al-kabīr. 

Dalam al-Mu’jam al-Kabīr Imām Al-Ṭabrānī tidak mempersyaratkan 

keotentikan hadīṡ. Oleh karena itu dapat ditemukan dalam kitab ini hadīṡ-hadīṡ 

dengan kualitas yang bermacam-macam, ada yang kualitasnya ṣahīh, hasan, dha’īf  

bahkan ada juga yang maudhū’. 

c. Metode penyusunan nama-nama sahabat Nabi dalam al-mu’jam al-kabīr 

1) Imām Al-Ṭabrānī menyusun nama sahabat berdasarkan keutamaan mereka 

dalam islam. Dimulai dari sepuluh sahabat yang diberitakan oleh Nabi saw, 

akan masuk surga, dengan mendahulukan khulafau al-rasyidin atas enam 

sahabat lainnya. 

2) Setelah itu Imām Al-Ṭabrānī menyusun nama-nama sahabat berdasarkan 

huruf abjad, dari nama-nama sahabat yang berawalan huruf alif, kemudian 

ba’, kemudian ta’ dan seterusnya 

3) Setiap menyebutkan musnad seorang sahabat, Imām Al-Ṭabrānī selalu 

memulai pembahasannya dengan biografi sahabat tersebut, yang mencakup: 

nasabnya, sifatnya, kemuliaannya dan tahun wafatnya. 
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4) Sahabat yang mukṡirīn, Imām Al-Ṭabrānī tidak menyebutkan keseluruhan 

periwayatannya, namun sahabat nabi yang muqillīn maka semua 

periwayatannya disebutkan. 

5) Dalam musnad al-nisā’ (bab yang menyebutkan riwayat sahabiyāt) Imām Al-

Ṭabrānī mengawali dengan menyebutkan putri-putri Rasulullah saw, dan cucu 

belau. Setelah itu Imām Al-Ṭabrānī menuliskan istri-istri Rasulullah saw, lalu 

disusul dengan menyebutkan sahabiyat lainnya berdasarkan huruf abjad. 

6) Pada akhir musnad al-nisā’, Imām Al-Ṭabrānī menyebutkan bab sahabiyāt 

yang tidak dikenal namanya, namun hanya dikenal dengan kuniahnya  

d. Sistematika penyusunan hadīṡ dalam al-mu’jam al-kabīr 

1) Dalam kitab al-mu’jam al-kabīr, Imām Al-Ṭabrānī  memaparkan hadīṡ-

hadīṡnya dengan mencantumkan sanad dan matannya secara lengkap, bahkan 

perkataan sahabat atau perkataan tabi’īn juga diriwayatkannya dengan sanad 

2) Hadīṡ-hadīṡ dalam musnad seorang sahabat yang temanya beragam, maka 

Imām Al-Ṭabrānī tidak menuliskan judul apapun untuk hadīṡ-hadīṡ itu, seperti 

dalam musnad khulafā’u al-rāsyidīn. Namun hadīṡ-hadīṡ yang memiliki 

pokok pikiran yang sama dalam musnad sorang sahabat, maka Imām Al-

Ṭabrānī menghimpunnya dalam satu bab khusus dengan memberi judul yang 

sesuai dengan pokok pikiran yang terkandung dalam hadiṡ-hadiṡ tersebut. 

3) Sebuah hadīṡ dalam musnad seorang sahabat, yang lafalnya bervariasi, maka 

Imām Al-Ṭabrānī menghimpunnya dalam satu bab tanpa diberi judul atau 
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penjelasan apapun, hanya  disebtukan “bab” lalu Imām Al-Ṭabrānī 

menuliskan lafal-lafalnya dengan sanad yang berbeda-beda. 

4) Dalam al-mu’jam al-kabīr,  Imām Al-Ṭabrānī  tidak menerangkan jalur 

periwayatan setiap hadīṡ, apakah hadīṡ itu diriwayatkan secara bersendiri oleh 

seorang murid dari gurunya atau ada mutābi’ (riwayat penguat). 

 

3. Peran kitab al-Mu’jam al-Kabīr dalam studi hadīṡ 

a. Kitab al-Mu’jam al-Kabīr berperan dalam menjaga dan membela sunnah-sunnah 

Nabi saw. Penulis memahami langkah Imām Al-Ṭabrānī menuliskan hadīṡ-hadīṡ 

dha’īf dan maudhū’ dalam kitabnya bertujuan untuk menjelaskan kualitas 

hadīṡnya. Seakan Imām Al-Ṭabrānī ingin menyampaikan kepada pembaca 

kitabnya bahwa hadīṡ tersebut lemah jika dijadikan hujjah.  

b. Kitab al-Mu’jam al-Kabīr berperan dalam menjelaskan biografi sahabat Nabi 

saw, yang mencakup nasabnya, sifatnya, kemuliaannya dan tahun wafatnya, 

semuanya dijelaskan dengan sanad.  

c. Banyak ulama-ulama setelah Al-Ṭabānī yang menjadian kitab al-Mu’jam al-

Kabīr sebagai sandaran penisbatan hadīṡ dalam karya kutub takhrīj mereka, dan 

menjadikan sanadnya sebagai objek penelitian kualitas hadīṡ. Karenanya sanad-

sanad dalam al-Mu’jam al-Kabīr memiliki peran besar dalam menjelaskan 

riwayat-riwayat pendukung berupa syawahid atau mutaba’at. 

d. Hadīṡ-hadīṡ dalam kitab al-Mu’jam al-Kabīr berperan dalam memberikan solusi 

atas problematika ummat islam dari zaman Imām Al-Ṭabrānī hingga masa ini. 
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Seperti hadīṡ-hadīṡ Nabi saw, yang menerangkan solusi atas perpecahan ummat 

islam dan perbedaan pandangan yang berakhir pada permusuhan dan lemahnya 

persatuan.  

 

B. Saran dan Implikasi Penelitian  

Setalah penulis melakukan penelitian terhadap metodologi Al-Ṭabrāni 

dalam menyusun karyanya al-Mu’jam al-Kabīr, maka perlu dikemukakan beberapa 

saran dan implikasi penelitian sebagai tindak lanjut dari peneltian ini, yaitu:  

1. Kajian metodologi seorang ulama hadīṡ dalam menyusun karyanya sangat 

penting dilakukan, hal ini tidak hanya sebatas bertujuan untuk mengetahui 

corak dan metode penulisan yang digunakan penulis dalam kayanya, namun 

juga untuk mengetahui cara menemukan hadīṡ di dalam karyanya, juga untuk 

mengenal  kualitas hadīṡ yang dituliskannya, sehingga penggiat hadīṡ di 

zaman modern saat ini tidak keliru saat memahami dan menukil hadīṡ-hadīṡ 

yang diriwayatkan dalam referensi-referensi induk hadīṡ. 

2. Perlu proses penyeleksian saat pengutipan hadīṡ dari kitab al-Mu’jam al-

Kabīr yang disampaikan dalam ceramah atau yang dituliskan dalam karya 

ilmiah. Karena kualitas hadīṡ di dalamnya bermacam-macam, ada yang ṣahīh, 

hasan, dha’īf, bahkan ada yang maudhū’. 

3. Dalam penelitian tentang biografi sahabat Nabi saw, al-Mu’jam al-Kabīr bisa 

menjadi rujukan penting, karena di dalamnya peneliti dapat menemukan 
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penjelasan nasab sahabat, sifat-sifatnya, kemuliaannya, serta tahun wafatnya, 

yang disajikan dengan sanad. 

4. Perlu penelitian yang serius untuk menemukan manuskrip-manuskrip yang 

belum ditemukan demi kesempurnaan jilid 15 dan 16. 
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