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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

 

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 

 ba b be ب

 ta t te ت

 tsa ṡ es (dengan titik di atas) ث

 jim j je ج

 ha ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 kha kh ka dan ha خ

 dal d de د

 zal ż zet (dengan titik di atas) ذ

 ra r er ر

 za z zet ز

 sin s es س

 syin sy es dan ye ش

 shad ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 dhad ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 tha ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 dza ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain ‘ apostrof terbalik‘ ع
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 gain g ge غ

 fa f ef ؼ

 qaf q qi ؽ

 kaf k ka ؾ

 lam l ei ؿ

 mim m em ـ

 nun n en ف

 wawu w we ك

 ha h ha ق

 hamzah ’ apostrof أ

 ya’ y ye ي

 

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

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

(‘). 

2. Vokal 

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

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut : 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 Fath}ah A A  اَ 

 Kasrah I I  اِ 

 D{ammah U U  اُ 
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Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gambar huruf, yaitu : 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 Fath}ah dan ya>’ Ai a dan i  اَ 

 Fath}ah dan wau Au a dan u  اَ 

Contoh : 

 kaifa :  اَ يْ اَ  

 haula :  اَ يْ اَ  

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 

.. . اَ |    ... Fath}ah dan alif atau ya>’ a> a dan garis di 

atas 

  Kasrah dan ya>’ i> i dan garis di 

atas 

 D{ammah dan wau u> u dan garis di  اُ 

atas 

Contoh : 

 ma>ta :  اَ ااَ 

 <rahi : راَ اَى

 qi>la :  اِ يْ يْ  

    yamu>tu :  اَ اُ يْااُ 

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

ta>’ marbu>t}ah yang hidup (berharakat  fath}ah,  kasrah  atau  d}ammah) 

dilambangkan dengan huruf "t". Ta>’ marbu>t}ah yang mati (tidak berharakat) 

dilambangkan dengan "h".  

Contoh:  

 raud}ah al-at}t}a>l : ر ك    ةُ  سْ   سْ   بِ 

 al-madi>nah al-fa>d}ilah :   اسْ   بِ  ػسْ   ةُ  سْا     بِ   ةُ 

 al-h}ikmah :         لْسْبِكسْ   

 

5. Syaddah (Tasydīd) 

Syaddah atau tasydīd yang dalam system tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydid, dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan 

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.  

Contoh: 

 rabbanā :  ر  ػرَّ   

 najjainā :  نَ رَّ ػسْ   

 al-ḥaqq :   لْسْ  قُّ 

 ـ   nu'ima :   ػةُ عِّ

 aduwwun' :     ةُكوٌّ  

Jika huruf (ي) ber-tasydid di akhir  sebuah kata dan didahului oleh huruf 

kasrah, maka ia ditransliterasikan seperti huruf maddah (i). 

Contoh: 

ييّ 
 Alī (bulan ‘Aliyy atau ‘Aly)' :    بِ

 Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)' :   ل  بِ 
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6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا  

(alif lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi 

seperti biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf 

qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang 

mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan 

dihubungkan dengan garis mendatar (-). 

Contoh: 

 al-syamsu (bukan asy-syamsu) :  الرَّ سْ ةُ 

 

7. Hamzah 

 Aturan translitersi huruf hamzah menjadi apostrop hanya berlaku bagi 

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

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

 Contoh: 

 ta'murūna :  ت اُ اُ واَ  

 'al-nau :  النَّ  يْ اُ   

 syai’un :   شاَئٌ 

 umirtu :   اُ اِ يْااُ 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 

Kata istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah 

atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa 

Indonesia atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi 

ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari Alquran), 

sunnah, khusus dan umum. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari 

satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.   
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Contoh: 

Fi> Ẓila>l al-Qur’a>n 

Al-Sunnah qabl al-tadwīn 

9. Lafz} al-Jala>lah (الله) 

Kata ‚Allah‛ yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya 

atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frase nominal), ditransliterasi tanpa 

huruf hamzah.  

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-

Jalalah, ditransliterasi dengan huruf [t]. 

10. Huruf Kapital 

Walau system tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All caps), dalam 

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

kapital berdasarkan pedomaan ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). 

Huruf capital, misalnya digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari 

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

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

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

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

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

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

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

Wa ma> Muh}ammadun illa> rasu>l 

Inna awwala baitin wuḍi’a linna>si bi Bakkata mu>barakan 

Syahru Ramadān al-laz}i> unzila fi>h al-Qur’an 

Nas}i>r al-Di>n al-Ṭu>si> 

Abu>  Nas}r al-Fara>bi> 
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Al-Gaza>li> 

Al-Munqiz\ min al-Dala>l 

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

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

disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. 

Contoh: 

B. Daftar Singkatan 

 Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt. = subḥānahūwa ta’ālā 

saw. = ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam 

a.s. = ‘alaihi al-salām 

H = Hijriah 

M = Masehi 

SM = Sebelum Masehi 

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

w. = Wafat tahun 

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

HR = Hadis Riwayat 
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ABSTRAK 

Nama :  Sahrul 

Nim :  30700119044 

Jurusan :  Ushuluddin dan Filsafat 

Judul :  Kritik Hadis tentang Larangan Berdebat (Studi Komparatif Dua Versi 

  Kitab al-Kaba>’ir Karya Imam al-Z|ahabi>) 

  
  
 Penelitian ini dilatar belakangi banyaknya perilaku saling mendebat yang 

dilakukan tanpa didasari ilmu oleh kaum muslimin. Sedangkan telah banyak hadis 
yang menerankan tercelanya perbuatan saling mendebat. Salah satu kitab yang 

menghimpun hadis-hadis tersebut adalah kitab al-Kaba>’ir karya al-Z|ahabi>. Kitab 

tersebut beredar dengan dua versi, yaitu yang di-tah}qi>q oleh Muh}ammad Abd al-

Razza>q dan yang di-tah}qi>q oleh Muhyi> al-Di>n al-Mistu>. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui serta mengkomparasikan antara kualitas, kandungan dan 

implikasi hadis tentang larangan berdebat dalam kedua versi kitab al-Kaba>’ir  karya 

Imam al-Z|ahabi> tersebut. 

 Jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah penelitian kepustakaan (library 
research) dengan menganalisis data yang bersifat kualitatif yang menekankan pada 

kualitas dan validitas data yang relevan untuk memecah masalah dan disajikan 

dalam bentuk deskriptif dengan menggunakan pendekatan ilmu hadis untuk 

menentukan kualitas hadis. 

 Hasil penelitian ini menunjukkan status hadis tentang larangan berdebat 

dalam kitab al-Kaba>’ir yang di-tah}qi>q oleh Muh}ammad Abd al-Razza>q adalah 

berkualitas d}a>if, dan kandungannya adalah melarang perdebatan secara umum. 

Sedangkan hadis dari kitab al-Kaba>’ir yang di-tah}qi>q oleh Muhyi> al-Di>n al-Mistu> 

adalah berkualitas s}ah}i>h} liza>tihi, dan kandungannya adalah  tentang perdebatan yang 

berkaitan dengan kasus pengadilan. Adapun implikasinya, kitab al-Kaba>’ir yang di-

tah}qi>q oleh Muh}ammad Abd al-Razza>q memiliki kualitas yang lebih lemah dari 

kitab al-Kaba>’ir yang di-tah}qi>q oleh Muhyi> al-Di>n al-Mistu> sehingga kitab tersebut 

masih sangat perlu dilakukan penelitian terkait dengan kualitas hadis-hadis yang 

termuat di dalamnya.  

 Skripsi ini diharapkan dapat memberi manfaat untuk seluruh pembaca dan 

khususnya peneliti pribadi agar dapat mengetahui hal-hal yang boleh dan tidak boleh 

terkait masalah perdebatan agar sesuai dengan tuntunan Nabi saw. Penelitian ini 

juga diharapkan menjadi pertimbangan setiap individu dalam memilih kitab al-
Kaba’ir sebagai bacaan dan kajian. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar belakang 

  Dalam kitab al-Ih}ya>’ ‘Ulu>m al-Di>n, imam al-Gaza>li> menyebutkan 3 

macam bentuk perdebatan: 1) al-mira>’, yaitu menjatuhkan ucapan lawan bicara 

hanya untuk menghinanya dan menampakkan kelebihan sendiri; 2) al-jida>l, yaitu 

suatu ungkapan yang berkaitan dengan pembelaan terhadap pendapat mazhab-

mazhab; dan 3) al-Khus}u>mah, yaitu sikap keras kepala dalam pembicaraan guna 

mencapai maksud, baik menyangkut harta atau lainnya. Menurut imam al-Gaza>li>, 

berdebat dengan kebatilan dan tanpa didasari ilmu merupakan perbuatan yang 

tercela. Bahkan perdebatan yang dilakukan semata-mata untuk menuntut hak 

pribadi termasuk perdebatan yang tercela juga, karena hal itu menunjukkan 

bahwa ia tidak merasa cukup sebatas keperluannya sehingga ia menyakiti lawan 

debatnya dengan kata-katanya. 

  Adapun perdebatan dengan argumen-argumen yang sejalan dengan kaidah 

syari’at dan tidak menggunakan kata-kata sengit dan berlebihan serta bukan 

untuk menyakiti, maka hal tersebut tidak haram namun lebih baik dihindari dan 

menempuh jalan lain. Sebab perdebatan dapat menimbulkan kemarahan dan 

melahirkan kebencian dan kedengkian di antara kedua belah pihak.
1
 

 Imam al-Nawawi> dan mayoritas ulama juga mencela perbuatan tersebut, al-

Nawawi> mengatakan bahwa perdebatan yang dilakukan tanpa didasari ilmu atau 

untuk menolak kebenaran adalah hal yang tercela.
2
 Namun sangat disayangkan, 

perilaku saling mendebat masih banyak dilakukan oleh kaum muslimin. 

                                                           

1
Al-Gaza>li>, Al-Ih}ya>’ ‘Ulu>m al-Di>n. Dikutip dalam Syams al-Di>n al-Z|ahabi>, Kita>b  

al-Kaba>’ir  (Beirut: al-Maktabah al-‘As}riyyah, 1426 H / 2005 M), h. 193-194 

2
Dikutip dalam Syams al-Di>n al-Z|ahabi>, Kita>b al-Kaba>’ir, h. 193 
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Banyak nas-nas baik dari al-Qur’an mapun hadis Nabi saw yang 

mendasari pendapat-pendapat ulama tersebut. Imam al-Z{ahabi> misalnya, dia 

membuat sebuah bab tentang debat, berbantah-bantahan dan bertengkar (al-jida>l 

wa al-mira>’ wa wukala>’u al-qud}a>h) di dalam kitabnya yang berjudul Kita>b  

al-Kaba>’ir dan menyebutkan beberapa dalil tentang tercelanya perbuatan 

tersebut. Di antara dalil yang dia cantumkan adalah Firman Allah SWT. dalam 

QS. al-Baqarah/2: 204-205. sebagai berikut: 

                             

                                  

     

Terjemahannya: 

Di antara manusia ada orang yang ucapannya tentang kehidupan dunia 
mengagumkan engkau (Nabi Muhammad) dan dia menjadikan Allah saksi 
atas (kebenaran) isi hatinya. Padahal ia adalah penantang yang paling 
keras. Apabila ia berpaling (dari engkau atau berkuasa), dia berusaha 
untuk membuat kerusakan di bumi serta merusak tanam-tanaman dan 
ternak. Allah tidak menyukai kerusakan.

3
 

Kitab al-Kaba>’ir sendiri adalah kitab karya imam Syams al-Di>n  

al-Z|ahabi> yang ditulis secara khusus untuk membahas terkait masalah dosa-dosa 

besar dan larangan-larangan yang mestinya dijauhi oleh kaum muslimin yang 

telah disebutkan dalam al-Qur’an dan hadis Nabi saw.  Kitab ini merupakan salah 

satu dari sekian banyak karya populer yang pernah dihasilkan oleh imam al-

Z|ahabi>.  

Kitab al-Kaba>’ir merupakan kitab yang terkenal di bidang faidah-faidah 

(fada>’il) dan tentu tidak asing lagi bagi kaum muslimin secara umum, terlebih 

lagi bagi mereka yang mencintai ilmu. Kitab ini telah dicetak dan diterjemahkan 

di berbagai negara, disyarah dan  dijadikan sebagai bahan ajar di berbagai kajian. 

                                                           

3
Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya 

(Jakarta: Lajnah Pentahihan Mushaf al-Qur’an, 2019), h. 42. 
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Selain karena nama besar penulisnya (al-Z{ahabi>) yang menjadi jaminan bagi 

kualitas ilmiah yang di usung, kitab ini juga memiliki banyak faidah yang dapat 

di petik. Dosa-dosa besar yang di bahas di dalam kitab ini merupakan rambu-

rambu yang tidak boleh di baikan oleh setiap muslim, baik dari masalah akidah, 

ibadah, maupun mu’amalah. Tidak heran jika kitab ini diterima oleh kaum 

muslimin dan di baca oleh banyak orang.  

Kitab al-Kaba>’ir pertama kali dicetak di Kairo tahun 1356 H dengan 

tah}qi>q Muh}ammad Abd al-Razza>k. Namun berdasarkan penelitian yang 

dilakukan oleh Dr. Muh}yi> al-Di>n Mistu>
4
 dengan mengumpulkan berbagai 

manuskrip kitab al-Kaba>’ir, dia menyimpulkan bahwa kitab al-Kaba>’ir yang telah 

beredar bukanlah kitab orisinal yang ditulis oleh imam al-Z|ahabi>. Menurutnya, 

kitab al-Kaba>’ir yang beredar luas di tengah kaum muslimin saat ini mengandung 

hadis-hadis lemah bahkan palsu yang disandarkan kepada Rasulullah saw tanpa 

adanya keterangan atau penjelasan mengenai kualitasnya. Selain itu, kitab 

tersebut juga mengandung cerita-cerita fiktif, nasihat-nasihat yang dipaksakan, 

dan sya’ir-sya’ir petuah yang menurutnya hal tersebut sama sekali berbeda 

dengan karakter penulisan Imam al-Z|ahabi> yang merupakan seorang imam dalam 

bidang al-jarh wa at-ta’di>l, kritik riwayat, dan ahli dalam menjelaskan kesahihan 

hadis. Imam al-Z|ahabi> juga dikenal memiliki metode tulis yang unggul, baik 

dalam mengumpulkan bahan atau data maupun menyusun sebuah karya tulis.
5
 

                                                           

4
Peneliti tidak menemukan satupun literatur yang membahas tentang Dr. Muh}yi> al-Di>n 

Mistu>, namun peneliti menemukan beberapa karya karangannya, yaitu Lawa>mi’ al-Anwa>r Syarh} 

al-Az\ka>r dan al-wa>fi>’ fi> Syarh} al-Arba’i>n al-Nawawiyyah. 

5
Syams al-Di>n Abu> Abdilla>h Muhammad ibn Ahmad Us\ma>n al-Z|ahabi>, Al-Kaba>’ir wa 

Tayyibi>n al-Maha>rim, terj. Abdurrahman Nuryaman, 76 Dosa Besar Yang Dianggap Biasa  (Cet. 

XII; Jakarta: Darul Haq, 2018), h. xv. 
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Berdasarkan kesimpulannya tersebut, maka dia menyusun ulang kitab  

al-Kaba>’ir berdasarkan manuskrip yang dia rasa lebih kuat berasal dari Imam al-

Z|ahabi> tanpa mengubah isinya dan kemudian mentah}qi>q hadis-hadisnya. 

Kitab al-Kaba’ir sebelumnya yang telah menyebar luas ini akhirnya 

mendapat banyak perdebatan terkait keabsahan penyandarannya kepada Imam al-

Z|ahabi>. Ada dua pendapat mengenai hal ini. Pendapat yang pertama menguatkan 

penyandaran kitab tersebut kepada al-Z|ahabi> tanpa peduli dengan riwayat-

riwayat d}a’if dan maud}u yang tidak disertai dengan penjelasan di dalam kitab 

tersebut. Mereka berargumen bahwa Imam al-Z|ahabi> lebih fleksibel dalam 

mengutip hadis dan tidak begitu memperhatikan kualitas hadis yang 

dicantumkan dalam kitab al-Kaba>’ir. 

Sedangkan pendapat kedua meragukan penyandaran kitab ini kepada al-

Z|ahabi> berdasarkan perbedaan yang mencolok antara isi dan metodologi 

penyusunan kitab tersebut dengan isi dan metodologi penyusunannya dalam 

kitab-kitab yang lain
6
. Ditambah lagi bahwa banyak dari hadis-hadis di dalam 

kitab al-Kaba>’ir ini telah dilemahkan sendiri oleh Imam al-Z|ahabi> di kitab yang 

lainnya. 

Di sisi lain, hadis Nabi saw memiliki kedudukan yang tinggi dalam Islam 

karena berfungsi sebagai dasar hukum kedua setelah al-Qur’an menurut 

kesepakatan ulama dan kaum muslimin meskipun sebagian kecil meragukan hal 

tersebut (kelompok ingkar sunnah). Selain itu, hadis atau sunnah Nabi saw juga 

memiliki peran yang besar terhadap al-Qur’an. Selain berfungsi untuk 

memperjelas/menerangkan (tafsi>r), keterangan-keterangan yang bersifat global 

(mujmal) dan polisemi (musytarak), juga berfungsi penguatkan/mengokohkan 

                                                           

6
Al-Z|ahabi>, Al-Kaba’ir, terj. Asban bin Ali, Dosa-dosa yang Membinasakan (Cet. XIX; 

Jakarta: Darus Sunnah Press, 2020), h. vii. 
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(taqri>r), mengganti (tabdi>l) bahkan menghapus (nasakh) hukum-hukum yang 

terkandung di dalam al-Qur’an.
7
 

Adapun dilihat dari sudut periwayatannya, jelas antara al-Qur’an dan 

hadis terdapat perbedaan. Untuk al-Qur’an semua periwayatannya berlangsung 

secara mutawatir
8 dan telah dijamin terjaga oleh Allah SWT sehingga tidak 

diragukan lagi keorisinalannya. Sedangkan untuk hadis, sebagian periwayatannya 

berlansung secara mutawatir dan sebagiannya lagi berlansung secara ahad. 

Sehingga masih harus diteliti terlebih dahulu untuk membuktikan apakah hadis 

tersebut benar-benar berasal dari Nabi atau tidak.  

  Melakukan kritik hadis adalah hal penting guna mengetahui mana hadis 

yang diterima (maqbu>l) dan mana hadis yang tidak dapat diterima (gair maqbu>l). 

Karena telah banyak upaya pemalsuan hadis yang dilakukan oleh orang-orang 

yang tidak bertanggung jawab dan disebarkan di tengah masyarakat untuk tujuan 

yang beragam. Meyakini dan mengamalkannya merupakan kekeliruan yang besar, 

dan menyebarkannya baik melalui lisan atau kitab (apabila telah diketahui 

kepalsuannya) adalah perbuatan tercela dan Rasulullah saw mengancamnya 

dalam sebuah hadis mutawatir sebagai berikut:  

9(رواه البخاري) وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَ عَمِّدًا، فَ لْيَتَبَ وَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّار ... 
 

Artinya: 

                                                           

7
M. Syuhudi Ismail, Pengantar Ilmu Hadis (Bandung: Angkasa,1991), h. 55-57. 

8
Dalam istilah ilmu hadis mutawa>tir adalah khabar yang diriwayatkan oleh banyak 

perawi di setiap tingkatan sanad, mulai dari sahabat sampai dengan mukharrij yang secara akal 

(termasuk disandarkan oleh panca indra) maupun adat, mustahil para periwayat yang banyak itu 

sepakat untuk berdusta.  Sedangkan khabar  yang tidak mencapai syarat-syarat mutawatir disebut 

aha>d. Mahmud ath-Thahhan, Must}alah al-H{adi>s\, terj. Bahak Asadullah, Dasar-Dasar Ilmu Hadis 

(Cet. I; Jakarta: Ummul Qura, 2016), h. 29-33. 

9
Muh}ammad bin ‘Isma>i>l bin Mugi>rah Abu> ‘Abdilla>h al-Bukha>ri> al-Ja’fi>, al-Ja>mi‘  

al-Musnad al-S}ah}i>h} al-Mukhtas{ar min Umu>r Rasu>lulla>h S{alla>llah ‘Alah wa Sallam wa Sunnatih – 

S{ah}i>h} al-Bukha>ri>, Juz 2 (Cet. I; t.t: Da>r Tauq al-Najah, 1422 H), h. 493. 
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… Dan barangsiapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja maka 
hendaklah dia mengambil tempat duduknya di neraka. (HR. Bukha>ri>, no. 
3461) 

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

dilakukan kajian terhadap hadis tentang larangan berdebat yang termuat pada 

dua versi kitab al-Kaba>’ir karya Imam al-Z|ahabi> melalui sebuah penelitian 

dengan judul ‚Kritik Hadis Tentang Larangan Berdebat (Studi Komparatif Dua 

Versi Kitab al-Kaba>’ir Karya Imam al-Z|ahabi>)‛. 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti dapat merumuskan 

beberapa permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut: 

a) Bagaimana kualitas hadis tentang larangan berdebat dalam kitab al-Kaba>’ir 

karya Imam al-Z|ahabi> yang di-tah}qi>q Muh}ammad  Abd al-Razza>q dan yang 

di-tah}qi>q Muhyi> al-Di>n al-Mistu>? 

b) Bagaimana kandungan hadis tentang larangan berdebat dalam kitab al-

Kaba>’ir karya Imam al-Z|ahabi> yang di-tah}qi>q Muh}ammad  Abd al-Razza>q 

dan yang di-tah}qi>q Muhyi> al-Di>n al-Mistu>? 

c) Bagaimana implikasi hadis tentang larang berdebat dalam kitab  

al-Kaba>ir karya Imam al-Z|ahabi> yang di-tah}qi>q Muh}ammad  Abd al-Razza>q 

dan yang di-tah}qi>q Muhyi> al-Di>n al-Mistu>? 

C. Pengertian Judul dan Ruang Lingkup Pembahasan 

 1. Pengertian Judul 

  Judul skripsi ini adalah ‚Kritik Hadis Tentang Larangan Berdebat (Studi 

Komparatif Dua Versi Kitab al-Kaba>‘ir  Karya Imam al-Z|ahabi>)‛. Sebagai 

langkah awal untuk membahas skripsi ini agar terhindar dari terjadinya 

kesalahpahaman, maka peneliti akan menguraikan pengertian judul sebagai 

berikut: 
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a. Kritik Hadis 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kritik dapat diartikan sebagai 

kecaman yang kadang-kadang disertai uraian dan pertimbangan baik buruk 

terhadap suatu karya, bisa juga diartikan sebagai pendapat dan tebagainya.
10

 

Kata hadis jamaknya: al-ah}adis\, al-h}ids\an dan al-h}uds\an, berasal dari akar kata:
11

 

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

berikut: 

a) الجدة (al-Jiddah), berarti baru, dalam artian sesuatu yang ada setelah tidak 

ada atau sesuatu yang wujud setelah tidak ada, lawan dari kata terdahulu  

(al-Qadi>m).  

b) يالطر  (al-T}ari>), berarti lunak, lembut, dan baru. Ibn Faris mengatakan bahwa 

hadis dari kata ini karena berita atau kalam itu datang secara silih berganti
12

 

bagaikan perkembangan usia yang silih berganti dari masa ke masa. 

c) الخبر والكلام (al-Khabar), berarti berita, pembicaraan dan (al-Kalam) berarti 

perkataan. 

Secara terminologi hadis menurut Mah}mu>d al-T{ah}h}a>n adalah sesuatu 

yang datang dari Nabi saw baik berupa perkataan atau perbuatan atau 

persetujuan.
13

 M. Syuhudi dan ulama lama hadis pada umumnya berpendapat 

                                                           

10
Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Pusat 

Bahasa, 2008), h. 820. 

11
Abdul Majid Khon, Ulumul Hadis, edisi kedua (Cet. III; Jakarta: Amzah, 2015), h. 1. 

12
Ah}mad bin Fa>ris bin Zakariyya> al-Qazwaini> al-Ra>zi> Abu> al-H{asan, Mu‘jam Maqa>yi>s 

al-Lugah, Juz 2 (t.t: Da>r al-Fikr, 1399 H/1979 M), h. 36. 

13
Mahmud ath-Thahhan, Must}alah al-H{adi>s\, terj. Bahak Asadullah, Dasar-Dasar Ilmu 

Hadis, h. 23. Lihat juga Abdul Majid Khon, Ulumul Hadis, edisi kedua, h. 3. 
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bahwa yang dimaksud dengan hadis ialah segala sabda, perbuatan, taqri>r, dan 

segala hal yang disandarkan kepada Nabi Muhammad saw.
14

 

  Ada definisi yang menyatakan bahwa hadis bukan hanya yang di-marfu’-

kan kepada Nabi saw saja, melainkan dapat pula disebutkan pada apa yang 

mauquf (dihubungkan dengan perkataan, dan sebagainya dari para sahabat) dan 

pada apa yang maqt}u’ (dihubungkan dengan perkataan dan sebagainya dari 

tabi’in).
15

 Kata hadis dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sabda, 

perbuatan, ketetapan (taqri>r) Nabi Muhammad saw yang diriwayatkan atau 

diceritakan oleh sahabat untuk menjelaskan dan menetapkan hukum Islam. Hadis 

juga dapat diartikan sebagai sumber ajaran Islam yang kedua setelah al-Qur’an: 

untuk lebih mendalami Islam.
16

 

Adapun krirtik hadis yang dimaksud pada penelitian ini adalah melakukan 

validasi terhadap kondisi hadis dengan melakukan analisi atau penyelidikan 

terhadap unsur sanad dan matan hadis untuk mencapai kesimpulan terkait 

kualitas hadis. 

b. Larangan Berdebat 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, larangan bisa diartikan 

sebagai perintah (aturan) yang melarang suatu perbuatan; sesuatu yang 

terlarang karena dipandang keramat atau suci; sesuatu yang terlarang 

karena kekecualian; atau sesuatu yang tidak diperbolehkan (diizinkan).
17

 

Larangan disini ditujukan untuk manusia dan apabila ia melakukannya, 

maka ia dianggap melakukan pelanggaran. Biasanya melanggar larangan 

                                                           

14
M. Syuhudi Ismail, Kaidah Kesahihan Sanad Hadis (Cet. IV; Jakarta: Bulan Bintang, 

1435 H/2014 M), h. 27. 

15
Totok Jumantoro, Kamus Ilmu Hadis (t.t: Bumi Aksara, t.th), h. 56. 

16
Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 513. 

17
Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 883. 
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akan mendapatkan sanksi sesuai aturan dan ukuran pelanggarannya. 

Dalam Islam, sebagian tindakan melanggar larangan akan mendapat dosa 

serta hukuman pidana dan sebagiannya lagi hanya akan mendapat dosa.  

Debat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu pembahasan 

dan pertukaran pendapat mengenai suatu hal dengan saling memberi 

alasan untuk mempertahankan pendapat masing-masing; Debat kusir 

merupakan bantahan yang tidak disertai alasan yang masuk akal; 

Berdebat adalah bertukar pikiran tentang suatu hal dengan saling 

memberi alasan untuk mempertahankan pendapat; Mendebat adalah 

membantah pendapat orang lain dengan mengajukan alasan-alasannya.
18

 

Perdebatan yang dilarang dalam Islam adalah perdebatan yang tidak 

didasari dengan ilmu pengetahuan mengenai yang didebatkan, dilakukan dengan 

cara yang tidak baik seperti menggunakan kata-kata yang buruk, emosi, 

manyakiti hati, atau debat yang semata-mata dilakukan dengan niatan untuk 

merendahkan pihak lawan. 

c. Studi Komparatif 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, studi adalah penelitian ilmiah, 

kajian atau telaahan.
19

 Sedangkan komparatif berarti berkenaan atau berdasarkan 

perbandingan.
20

 Jadi studi komparatif adalah penelitian ilmiah yang bertujuan 

untuk membandingkan dua variabel atau lebih, untuk mendapatkan jawaban 

terhadap suatu permasalahan. 

d. Al-Kaba>’ir 

 Al-Kaba>’ir adalah kitab atau buku yang ditulis oleh Imam al-Z|ahabi> yang 

membahas tentang dosa-dosa besar berdasarkan al-Qur’an dan hadis. Saat ini 

                                                           

18
Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 327. 

19
Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 1530.  

20
Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 795.  
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sedikitnya ada dua versi kitab al-Kaba>’ir  yang disandarkan kepada penulis yang 

sama, yaitu imam al-Z|ahabi>, beredar luas dan memiliki beberapa perbedaan 

dalam pendalilan terkhusunya hadis yang dicantumkan.  

 Berdasarkan pengertian judul di atas, penelitian ini dimaksudkan untuk 

membandingkan kualitas hadis tentang larangan berdebat yang termuat dalam 

dua versi Kitab al-Kaba>’ir karya al-Z|ahabi>. 

 2. Ruang Lingkup Pembahasan 

 Dalam kitab al-Kaba>‘ir yang tidak diketahui pen-tah}qi>q-nya pada bab al-

jida>l wa al-mira>’ wa wukala>’u al-qud}a>h, terdapat sejumlah hadis tentang debat 

dan yang berkaitan dengannya. Ada beberapa hadis yang sama-sama 

dicantumkan di dalam dua versi kitab tersebut, namun ada juga hadis yang 

digunakan di dalam kitab yang satu namun tidak ada dikitab yang lainnya dan 

begitupun sebaliknya. Di sini peneliti hanya memfokuskan penelitian pada salah 

satu hadis tentang larangan berdebat pada masing-masing versi kitab. Berikut 

penggalan hadis dalam kitab al-Kaba>’ir yang akan menjadi objek penelitian:  

  َمَا  اَا ُ  كفى اك إِثْْاً :رَسُوا اا صلى اا عَلَيْوِ وَسلم   اَاَ :عَن ااْن عَبَّاا رَِ ي اا عَن ْ
 أَ  َ   تاَا  اصماً 

  مَن خَاصمَ في ااَطِلِ وَ ىُو يعَلم لََ يَ تَا :  اَاَ  صلى اا عَلَيْوِ وَسلم النّبي  عَنْ :عمرعَن ااْن
 في سَخَطِ اا حتّّ ينَتع   

D. Kajian Pustaka 

 Setelah melakukan pengamatan, peneliti belum menemukan penelitian 

yang mengkaji tentang kualitas Hadis Tentang Larangan berdebat pada Kitab  

al-Kaba>’ir dengan metode komparatif. Namun peneliti menemukan beberapa 

buku, literatur, dan jurnal yang berhubungan secara langsung maupun tidak 

langsung dengan penelitian yang akan dilakukan sebagai berikut: 
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Buku yang disusun oleh Dra. Nanih Machendrawaty, M.Ag. dan Aep 

Kusnawan, S.Ag. dengan judul ‚Kaifiyat Mujadalah (Teknik Berdebat dalam 

Islam)‛.
21

 Persamaan penelitian ini dengan buku tersebut adalah sama-sama 

mengusung tema perdebatan. Perbedaannya adalah buku tersebut membahas 

tatacara debat yang tepat dalam Islam sebagai salah satu bentuk metode dakwah, 

buku tersebut tidak menjelaskan kualitas hadisnya dan peneliti tidak menemukan 

hadis yang menjadi objek penelitian di buku tersebut. 

Jurnal yang ditulis oleh Usman dengan judul ‚Debat Sebagai Metode 

Dakwah (Kajian dalam Perspektif al-Qur’an)‛.
22

 Persamaan penelitian ini dengan 

jurnal tersebut adalah sama-sama mengusung tema debat. Perbedaannya adalah 

jurnal tersebut membahas metode dakwah dalam al-Qur'an yang secara umum 

didasarkan pada surat an-Nahl ayat 125, bukan terkait kualitas hadis-hadis 

tentang debat dan tidak disinggung di dalamnya terkait kitab al-Kaba>’ir. 

Jurnal yang ditulis oleh Zahrotun Nisa dengan judul ‚Konsep Debat 

(Jadal) dalam al-Qur’an: Urgensi Kecerdasan dan Moralitas‛.
23

 Persamaan 

penelitian ini dengan Jurnal tersebut adalah sama-sama mengusung tema debat. 

Perbedaannya adalah jurnal tersebut mencoba mengetengahkan permasalahan 

seputar debat dalam al-Qur’an serta nilai-nilai yang ada di dalamnya, bukan 

terkait kualitas hadis-hadis tentang debat dan tidak disinggung di dalamnya 

terkait kitab al-Kaba>’ir. 

 Skripsi yang ditulis oleh Nadia Rizky Amalia dengan judul ‚Pengaruh 

Strategi Debat Aktif untuk Meningkatkan Kemampuan Komunikasi Peserta 

                                                           

21
Nanih Machendrawaty dan Aep Kusnawan, Kaifiyat Mujadalah: Teknik Berdebat 

dalam Islam (Cet. I; Bandung: CV Pustakan Setia, 2003). 

22
Usman, ‚Debat Sebagai Metode Dakwah: Kajian dalam Perspektif al Qur’an‛, Al-Nur 

1, no. 2 (Oktober 2009).  

23
Zahrotun Nisa, ‚Konsep Debat (Jadal) dalam al-Qur’an: Urgensi Kecerdasan dan 

Moralitas‛, Academic Journalof Islamic Principles and Philosophy 2, no. 2 (Mei-Oktober 2021). 
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Didik pada Mata Pelajaran PKn Kelas V MIN 6 Bandar Lampung‛.
24

 Persamaan 

penelitian ini dengan Jurnal tersebut adalah sama-sama mengusung tema debat. 

Perbedaannya adalah skripsi tersebut adalah jenis penelitian yang digunakannya, 

yaitu quasi ekperiment dengan desain penelitian pretest-posttest control grup 

design pada peserta didik kelas V MIN 6 Bandar Lampung sebagai subjek 

penelitian, bukan terkait kualitas hadis-hadis tentang debat dan tidak disinggung 

di dalamnya terkait kitab al-Kaba>’ir. 

Skripsi yang di tulis oleh Firdaus Efendi dengan judul ‚Implementasi 

Etika Debat dalam Debat Pilpres 2019 (Studi Analisis Living Qur’an)‛.
25

 

Persamaan penelitian ini dengan Jurnal tersebut adalah sama-sama mengusung 

tema debat. Perbedaannya adalah skripsi tersebut adalah penelitiannya berfokus 

untuk mengulas etika debat dalam al-Qur’an, kemudian mengorelasikannya 

dengan debat pilpres 2019 dengan menggunakan metode deskriptif-analisis, 

bukan terkait kualitas hadis-hadis tentang debat dan tidak disinggung di 

dalamnya terkait kitab al-Kaba>’ir. 

E. Metodologi Penelitian  

 1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah penelitian kepustakaan 

(library research) dengan menganalisis data yang bersifat kualitatif yang 

menekankan pada kualitas dan validitas data yang relevan untuk memecah 

masalah dan disajikan dalam bentuk deskriptif. 

 

                                                           

24
Nadia Rizky Amalia, ‚Pengaruh Strategi Debat Aktif untuk Meningkatkan 

Kemampuan Komunikasi Peserta Didik pada Mata Pelajaran PKn Kelas V MIN 6 Bandar 

Lampung‛, Skripsi (Lampung: Fak. Tarbiyah dan Keguruan UIN Intan Lampung, 2018). 

 
25

Firdaus Efendi, ‚Implementasi Etika Debat dalam Debat Pilpres 2019 (Studi Analisis 

Living Qur’an)‛, Skripsi (Riau:Fak. Ushuluddin UIN Sultan Syarif Kasim, 2019 
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 2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian yang peneliti gunakan adalah pendekatan 

ilmu hadis. Pendekatan ilmu hadis maksudnya adalah menentukan 

kualitas hadis dengan menggunakan kaidah kesahihan hadis yang telah 

ditetapkan oleh para ulama. Hal ini dimaksudkan untuk menguji tingkat 

autentisitas hadis. Langkah yang dilakukan dengan melihat 

ketersambungan antar sanad hadis (ittis}a>l al-sanad), seluruh periwayat 

bersifat ‘adl dan d}abt, terhindar dari sya>z dan ‘illah.  

Untuk penguatan analisis autentisitas hadis, maka peneliti akan 

menggunakan beberapa bentuk pendekatan ilmu turunan dari ilmu hadis 

yaitu, ilmu rija>l al-h}adi>s\ atau biasa juga disebut dengan ilmu ta>ri>kh al-

ruwa>t dan ilmu al-jarh wa al-ta’di>l yang dikombinasikan denga melihat 

karakter kritikus hadis, langkah-langkah untuk menentukan kesahihan 

sanad hadis juga disebut dengan kritik sanad (naqd al-sanad) untuk 

mengetahui kualitas sanad hadis. Setelah mengetahui kualitas sanad 

hadis, kemudian melakukan kritik matan hadis (naqd al-matn) untuk 

menganalisa kualitas matan hadis. 

 3. Sumber Data 

Sumber data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini berasal dari data 

yang bersifat primer dan data yang bersifat sekunder, yaitu sebagai berikut: 

a. Sumber Data Primer 

Sumber data primer yang peneliti gunakan pada penelitian ini adalah 

kitab al-Kaba>‘ir karya Imam al-Z|ahabi> yang di-tah}qi>q oleh Muh}ammad Abd al-

Razza>q dan kitab al-Kaba>’ir karya al-Z|ahabi> yang di-tah}qi>q oleh Muhyi> al-Di>n 

al-Mistu>, kitab-kitab sumber hadis, kitab-kitab syarah hadis, kitab-kitab ilmu 

hadis seperti kitab rija>l al-h}adi>s\ dan kitab al-jarh wa al-ta’di>l. 
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b. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder yang peneliti gunakan pada penelitian ini adalah 

al-Qur’an, kitab-kitab fikih, buku, skripsi, tesis, disertasi dan jurnal yang 

berkaitan dengan penelitian ini. 

 4. Metode Pengumpulan Data 

Metode yang peneliti tempuh dalam mengumpulkan data yaitu mencari 

seluruh riwayat hadis yang menjadi objek penelitian dengan menggunakan 

seluruh metode takhri>j al-h}adi>s\. Kemudian untuk memudahkan proses takhri>j al-

h}adi>s\ tersebut, peneliti menggunakan software Maktabah Syamilah versi 3.64. 

Secara umum ada lima macam metode takhri>j al-h}adi>s\, yaitu: 

a. Takhri>j melalui lafal pertama pada matan hadis. 

Metode ini dilakukan dengan menggunakan kitab Jam‘ al-Jawa>mi‘ dan 

kitab al-Ja>mi‘ al-S{agi>r karya Imam Jala>l al-Di>n al-Suyu>ti> serta kitab Mausu’ah 

At}ra>f Ah}adi>s\ al-Nabawi> al-Syari>f karya Abu> Ha>jar Zaglu>l. Cara ini mengacu 

pada kata pertama yang ada pada matan hadis. Setelah ditemukan beberapa hadis 

yang dikehendaki, maka ditemukan kode-kode yang merupakan tanda 

penyandaran terhadap hadis-hadis pada kitab sumbernya. 

b. Takhri>j melalui kata kunci. 

Metode ini dilakukan dengan menggunakan kitab al-Mu’jam al-Mufahras 

li Alfaz} al-H{adi>s\ al-Nabawi> karya A.J. Wensick. Kitab ini hanya merujuk pada 

kutu>b al-tis’ah. Cara ini bertumpu pada kosakata yang terdapat pada matan 

hadis, pelacakan pada kitab ini menitikberatkan kosakata yang asing, namun di 

sisi lain pelacakan dapat dilakukan dengan menggunakan kosakata lainnya baik 

kata kerja ataupun benda. Kitab ini tersusun sesuai dengan urutan huruf hijaiah 

sebagaimana ketika mencari kosakata dalam kamus Arab. 
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c. Takhri>j melalui periwayat pertama hadis. 

Metode ini dilakukan dengan menggunakan kitab Tuh}fat al-Asyra>f bi 

Ma’rifat al-At}ra>f karya Ima>m al-Mizzi>. Cara ini mengacu kepada sahabat yang 

menerima hadis tersebut langsung dari Nabi Muhammad saw. Maka melakukan 

pelacakan dengan metode ini hanya dapat dilakukan apabila telah diketahui siapa 

sahabat yang meriwayatkan hadis tersebut dari Nabi Muhammad saw.  

d. Takhri>j menurut tema hadis. 

Metode ini dilakukan dengan menggunakan kitab Kanz al-‘Umma>l fi> 

Sunan al-Aqwa>l wa al-Af‘a>l karya Imam al-Muttaqi>. Cara melacak dengan 

menggunakan metode ini terlebih dahulu peneliti diharuskan untuk cermat dalam 

menganalisis kandungan hadisnya yang bertujuan untuk dapat menentukan tema 

hadisnya. Penyusunan tema dalam kitab ini berdasarkan pada urutan huruf 

mu‘jam.  

e. Takhri>j menurut kondisi hadis. 

Metode ini dilakukan dengan menggunakan kitab Silsilah al-Ah}a>di>s\ al-

D{a’i>fah wa al-Maud}u>’ah wa As}aru>ha> al-Sayyi’ al-Ummah dan kitab al-Ah}a>di>s\ al-

S{ah}i>h}ah wa Syai’ min Fiqhiha> wa Fawa>’idiha> karya Na>sir al-Di>n al-Alba>ni>.  Cara 

melacak dengan menggunakan metode ini terlebih dahulu peneliti diharuskan 

untuk kondisi atau keadaan yang terdapat pada hadisnya. 

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

a) Menelusuri hadis-hadis yang menjadi objek penelitian dengan melakukan 

takhri>j al-h}adi>s\. 

b) Data-data yang didapatkan dari hasil takhri>j selanjutnya dikumpulkan dan 

diidentifikasi. 

c) Melakukan i’tiba>r pada sanad hadis untuk menentukan adanya sya>hid dan 

muta>bi‘dengan membuat skema sanad hadisnya. 
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d) Melakukan kritik terhadap sanad dan matan hadis dengan merujuk pada 

kaidah kesahihan hadis untuk mengetahui kualitasnya. 

e) Mengkaji kandungan dan implikasi serta persamaan dan perbedaan hadis 

yang menjadi objek penelitian.  

Teknik pengolahan data yang peneliti gunakan adalah metode induktif 

yaitu, proses menalar atau berpikir untuk menarik kesimpulan dengan 

pengamatan yang dimulai dari kaidah bersifat khusus ke yang lebih luas.
26 

F. Tujuan dan Kegunaan 

 1. Tujuan 

 Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

a) Untuk mengetahui kualitas hadis tentang larangan berdebat dalam kitab al-

Kaba>’ir karya Imam al-Z|ahabi> yang di-tah}qi>q Muh}ammad Abd al-Razza>q 

dan yang di-tah}qi>q Muhyi> al-Di>n al-Mistu>? 

b) Untuk mengetahui kandungan hadis tentang larangan berdebat dalam kitab 

al-Kaba>’ir karya Imam al-Z|ahabi> yang di-tah}qi>q Muh}ammad Abd al-Razza>q 

dan yang di-tah}qi>q Muhyi> al-Di>n al-Mistu>? 

c) Untuk mengetahui implikasi hadis tentang larang berdebat dalam kitab  

al-Kaba>ir karya Imam al-Z|ahabi> yang di-tah}qi>q Muh}ammad Abd al-Razza>q 

dan yang di-tah}qi>q Muhyi> al-Di>n al-Mistu>? 

 2. Kegunaan  

 Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:  

a) Diharapkan mampu menambah wawasan keilmuan tentang hadis-hadis yang 

berkaitan tentang larangan berdebat.  

                                                           

26
Imam Machali, Metode Penelitian Kualitatif (Cet. I; Yogyakarta: Program Studi 

Manajemen Pendidikan Islam, 2017), h. 10. 
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b) Diharapkan dapat memberikan aspek pemahaman terkait dengan masalah 

larangan berdebat yang sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad saw. 

c) Diharapkan dapat menjadi pertimbangan terkait kitab al-Kaba’ir sebagai 

bacaan dan kajian. 
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BAB II 

KAJIAN TEORITIS 

A. Biografi Imam al-Z|ahabi> 

1. Nasab Imam al-Z|ahabi> 

 Nama lengkap Imam al-Z|ahabi> adalah Syams al-di>n, Abu> Abdilla>h, 

Muh}ammad ibn Ah}mad ibn Us\man ibn Qa>imaz al-Turkma>ni>  

al-Fa>riqi> al-Sya>fi’i > al-Dimasyqi>. Beliau merupakan seorang Imam  

al-H{afiz\ dan seorang ahli sejarah Islam. 

Al-Z|ahabi> berasal dari kata al-Z|ahab yang berarti emas. Beliau 

dinamakan al-Z|ahabi karena ayahnya berprofesi sebagai pengrajin emas, dan 

beliau pun pernah berprofesi demikian. Kemudian nama inilah yang lebih dikenal 

hingga sekarang daripada nama asli beliau, dan beliau memang pantas untuk 

digelari sebagai ‚emas‛ karena ilmu dan jasa beliau selama hidupnya. 

2. Kelahiran dan Masa Perkembangan al-Z|ahabi> 

Al-Z|ahabi> lahir pada Rabiul Akhir 673 H/1274 M di sebuah desa bernama 

Kafarbatna di dataran padang hijau Damaskus, di tengah sebuah keluarga yang 

berasal dari Turkmenistan, yang ikut secara kewalian kepada kabilah Bani 

Tamim, dan mereka menetap di kota Mayyafarqin dari daerah Bani Bakar yang 

paling terkenal. 

Al-Z|ahabi> dibesarkan oleh keluarga yang cinta ilmu dan agama. Ayah 

beliau bernama Ah }mad Ibn ‘Us \ma>n. Dia adalah orang yang baik, bertakwa, dan 

cinta ilmu. Ayah al-Z|ahabi> pernah mempelajari kitab S{ah}i>h} al-Bukha>ri> pada 

tahun 666 H dari seorang guru, Miqda>d Ibn Hibbatilla>h al-Qaysi. Keluarganya 

memberikan perhatian yang besar kepada beliau dengan mengirimnya kepada 

para syaikh (guru besar) yang terkenal di kota Damaskus.
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Al-Z|ahabi> telah berhasil mendapat ijazah (rekomendasi) dari mereka semenjak 

masih kecil, ketika ia beliau belum genap delapan belas tahun.  

Al-Z|ahabi> memiliki perhatian yang sangat tinggi terhadap ilmu. 

Perhatiannya bermula dari ilmu qiraah dan hadis. Hal ini ditunjang dengan 

kepiawaian dan kecerdasannya dalam berdiskusi dan memahami ilmu, serta 

kemampuannya yang luar biasa untuk mengingat dan menghafal, dan cita-citanya 

yang tinggi untuk bertemu para ulama dan berpetualang dalam menuntut ilmu. 

Al-Z|ahabi> telah mencurahkan kesungguhan dalam menekuni kedua 

disiplin ilmu itu secara langsung dari guru besar negeri Syam yang paling 

masyhur pada masa itu. Beliau juga berpetualang ke Mesir, Mekah, Madinah, dan 

beberapa kota lain untuk tujuan yang mulia ini, hingga ilmunya menjadi rujukan 

(referensi) kaum muslimin. Nama beliau pun mulai bergaung di dunia Islam, dan 

para penuntut ilmu berdatangan dari segala penjuru. Beliau pun menjadi seorang 

imam dalam ilmu qiraah, penghafal hadis yang ulung, salah seorang ulama yang 

unggul dalam kritik hadis, dan ternama di dalam al-Ja>rh wa al-Ta’di >l. 

3. Aktivitas Keilmuan dan Kedudukan al-Z|ahabi> 

Al-Z|ahabi> sempat menduduki sejumlah jabatan keilmuan di kota 

Damaskus, di antaranya: sebagai khatib, pengajar, dan menjadi guru besar di 

sejumlah perguruan dalam bidang hadis, seperti Da>r al-H{adi>s\ di Turbah Umm al-

S{ali>h}, Da>r al-H{adi>s\ al-Z{a>hiriyah, Da>r al-H{adi>s\ wa al-Qur’an al-Tankiziyah, dan 

Da>r al-H{adi>s\ al-Fad}iliyah. 

Kesibukan padat yang beliau jalani tidak menjadikannya terhalang untuk 

melakukan penelitian dan menulis karya ilmiah. Bahkan beliau telah 

meninggalkan kekayaan ilmiah yang besar dan penuh berkah, di mana kitab-kitab 

dan karya tulis beliau mencapai lebih dari 200 karya dalam berbagai disiplin 

https://muslim.or.id/biografi
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ilmu, baik qiraah, hadis, ilmu hadis, sejarah, biografi, akidah, ushul fiqh, dan  

ilmu beretika. 

Di antara karya ilmiah beliau yang populer adalah: 

a) Tari>kh al-Isla>m 

b) Siya >r A’la>m al-Nubala >’ 

c) Miza>n al-I’tida >l 

d) Al-Iba>r fi> Khaba>r man Gaba>r 

e) Al-Mugni> fi> al-Du’afa>’ 

f) Al-Ka>syif 

g) Taz\kirah al-Huffa>z} dan masih banyak karya yang tidak tercatat dalam 

tulisan singkat ini. 

4. Pujian Para Ulama Terhadap al-Z|ahabi> 

Syaikhul Islam Ibn Hajar al-‘Asqala>ni> berkata bahwa beliau pernah 

meminum air Zamzam agar kemampuan menghafalnya dapat mencapai derajat 

Imam al-Z|ahabi>. Dan al-Hafiz\ Ibn Kas\i>r berkata tentang al-Z|ahabi>, ‚Keberadaan 

beliau telah merepresentasikan para syaikh pakar dalam penghafal hadis…‛ 

Kemudian murid beliau, Taj al-Di>n al-Subki> juga dalam Syaz\arat al-

Z|ahab memberikan pujian yang begitu tinggi terhadap al-Z|ahabi>, ia berkata 

bahwa gurunya (al-Z|ahabi>) merupakan seorang ulama hebat yang tidak ada 

bandingnya. Menurutnya, al-Z|ahabi bagaikan gudang perbendaharaan ilmu, 

seorang yang menjadi rujukan ketika terjadi permasalahan yang rumit, seorang 

imam bagi semua orang dalam hal hafalan. Dia juga mengatakan bahwa al-

Z|ahabi> ibarat emasnya zaman secara maknawi dan literal, seorang guru 

besar dalam hal al-Ja>rh wa al-Ta’di >l, pemuka para tokoh pada setiap jalan. 

Sedangkan al-Suyu>t}i> dalam Z|ail Taz\kirah al-Huffa>z\ mengemukakan 

bahwa ada empat tokoh ulama yang sangat dibutuhkan (sebagai rujukan) oleh 
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ulama-ulama hadis belakangan, terkhusus dalam bidang kritik rawi dan disiplin-

disiplin hadis lainnya, yaitu: Imam  al-Mizzi>, Imam al-Z|ahabi>, Imam al-Ira>qi>, dan 

al-H{afiz\ Ibn Hajar. 

5. Wafatnya Imam Al-Z|ahabi 

Di akhir hidupnya al-Z|ahabi mendapat cobaan, tujuh tahun mengalami 

kebutaan. Kemudian beliau wafat malam Senin 3 Dzulqa’dah 748 H/ 1348 M, 

dan dimakamkan di Ba>b al-S{ag>ir di Damaskus. 

B. Perbedaan antara Kitab al-Kaba>’ir yang Ditah}qi>q Muh}ammad  Abd al-

Razza>q dan yang Ditah}qi>q Muhyi> al-Di>n al-Mistu> 

 Berdasarkan penelitiannya, Muhyi al-Di>n Mistu menyimpulkan bahwa 

kitab al-Kaba>’ir yang Ditah}qi>q Muh}ammad  Abd al-Razza>q bukan karya orisinal 

dari Imam al-Z|ahabi> melainkan telah mengalami perubahan, tambahan, maupun 

pegurangan daripada manuskrip aslinya. Banyaknya hadis-hadis lemah bahkan 

palsu dan tanpa penjelasan yang termuat dalam kitab al-Kaba>’ir tersebut, dan 

juga sya’ir-sya’ir, cerita-cerita fiktif, dan nasihat-nasihat yang dipaksakan 

menjadi indikasi beliau dalam memberikan kesimpulan tersebut. 

Selain indikator tersebut, alasan lain yang melatar belakangi Muhyi>  

al-Di>n Mistu untuk menulis kembali kitab al-Kaba>’ir adalah kesalahan-kesalahan 

yang dilakukan oleh pen-tah}qi>q dan penerbit kitab sebelumnya. Di antara 

kesalahan-kesalahan tersebut sebagaimana yang beliau sebutkan dalam 

mukadimah buku antara lain: 1) pen-tah}qi>q sebelumnya tidak menyebutkan 

karakteristik dan sifat manuskrip serta tidak ada juga bukti terkait kitab yang 

dijadikan rujukan; 2) pen-tah}qi>q menghilangkan nama al-Z|ahabi> dan tidak 

mengindahkan namanya; 3) penerbit kitab sebelumnya membuat banyak 

kesalahan dalam pengutipan ayat-ayat al-Qur’an dan hadis, paragraf-paragrafnya 

yang kurang, hukum-hukum hadis yang salah dan kalimat-kalimat yang 
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terpotong; 4) sebagian pen-tah}qi>q yang mencoba memperbaiki kesalahan 

pendahulunya, tidak merujuk pada manuskrip asli imam al-Z|ahabi melainkan 

hanya merujuk pada kitab sebelumnya sehingga masih kurang maksimal dalam 

memperbaiki kesalahan kitab sebelumnya. 

 Dalam penelitiannya, Dr. Muhyi al-Di>n Mistu mendapatkan sebuah 

manuskrip kitab al-Kaba>’ir di perpustakaan Arif Hikmah di Madinah, yang 

ditulis pada tahun 1272 H. Isi dari manuskrip tersebut berbeda dan lebih ringkas 

dari kitab al-Kaba>’ir yang telah beredar sehingga menambah keraguan beliau 

terhadap orisinalitas kitab yang telah beredar tersebut. Sebaliknya beliau 

meyakini bahwa manuskrip yang beliau temukan di perpustakaan Arif Hikmah 

Madinah adalah manuskrip yang asli dari imam al-Z|ahabi>.  

Kemudian beliau membandingkan antara manuskrip yang ditemukannya 

di perpustakaan Arif Hikmah Madinah dengan kitab al-Kaba>’ir yang telah 

beredar. Maka beliau menemukan beberapa perbedaan mendasar antara 

manuskrip dan kitab yang telah beredar, yaitu: 

a) Pada kitab al-Kaba>’ir yang telah beredar, jumlah bab atau dosa yang dibahas 

di dalamnya berjumlah tujuh puluh dosa besar dan berakhir begitu saja, 

sedangkan bab atau dosa yang dibahas dalam al-Kaba>’ir yang masih 

berbentuk manuskrip mencapai tujuh puluh enam dosa besar dan ditutup 

dengan pasal mengnai hal-hal yang bisa saja termasuk kategori dosa-dosa 

besar. 

b) Kitab al-Kaba>’ir yang telah beredar memiliki hadis-hadis lemah dan palsu 

tanpa penjelasan tentang kualitas hadis tersebut, sedangkan al-Kaba>’ir yang 

masih dalam bentuk manuskrip tidak memuat hadis-hadis palsu, dan  

hadis-hadis yang lemahpun diawali dengan keterangan tentang 

kelemahannya dengan ungkapan yang sederhana. 
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c) Kitab al-Kaba>’ir yang telah beredar memiliki lebih banyak kata dari  

al-Kaba>’ir  yang masih berbentuk manuskrip, seperti penafsiran ayat-ayat 

yang panjang dan penukilan terhadap kata-kata sahabat dan tabi’in atau 

selainnya.  

d) Dalam mukadimah kitab al-Kaba>’ir yang telah beredar, terdapat perbedan 

pada kalimat pembuka dan pembahasan yang melebar serta pengurangan 

beberapa baris pada akhir mukadimah, dibandingkan dengan al-Kaba>’ir yang 

berbentuk manuskrip. 

e) Urutan bab pembahasan atau materi kitab al-Kaba>’ir yang telah beredar 

sebelumnya sedikit berbeda dan lebih banyak dibanding dengan al-Kaba’ir 

yang berbentuk manuskrip. 

 Dalam kitab Lisa>n al-‘Arab, kata al-kaba>’ir ( ُالكَ كَ ائِ ر ) adalah bentuk jamak 

dari kabi>rah ( ٌكَ ئِ كَ ة ) yang secara bahasa berasal dari kata al-kibru ( ُالئِ ر ) atau  

al-kibrah ( َالئِ ك ).  Al-kibru artinya dosa yang besar dan sesuatu yang Allah ancam 

dengan neraka. Dan kata al-kibrah dengan tambahan ta’ al-ta’nis \ adalah untuk 

menunjukkan makna ‚yang sangat‛. Al-kaba>’ir yaitu perbuatan-perbuatan dosa 

yang sangat amat buruk yang dilarang dalam syariat karena besarnya kesalahan 

tersebut.
1
 

Para ulama memiliki beragam pendapat dalam mendefinikan al-kaba>’ir, 

sebagaimana yang dikutip oleh Ibn Hajar al-‘Asqala>ni> di dalam kitab Fath  

al-Ba>ri>’. Misalnya pendapat al-Ra>fi’i> dalam al-Syarh al-Kabi>r dan al-Bagawi> 

dalam al-Tahz\i>b bahwa dosa-dosa besar (al-kaba>’ir) adalah sesuatu yang  

mengharuskan pelakunya dikenai hukum ha>d atau suatu perbuatan yang 

menghadapkan ancaman kepada pelakunya dengan berdasarkan al-Qur’an dan 

                                                

1
Muh}ammad bin Mukrim bin ‘Ali> Abu> al-Fad}l Jamal al-Di>n Ibn Manz}u>r al-Ans}a>ri>  

al-Ruwai>fi’i> al-Ifri>qi>, Lisa>n al-‘Arab, Juz 12 (Cet. III; Beirut: Da>r S{a>dir, 1414 H), h. 549. 
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sunnah. Sejalan dengan pendapat al-Ra>fi’i> dan al-Bagawi> tersebut, al-Mawardi 

dalam al-Hawi, berkata, ‚sesuatu yang mengharuskan dikenakan hukum ha>d atau 

terkena oleh ancaman‛. 

Definisi dosa besar lainnya yang dikutip di dalam kitab Fath al-Ba>ri>’ 

adalah definisi yang dikemukakan oleh Ibn Abd al-Sala>m, beliau berkata: 

Saya tidak mendapatkan batasan pasti nagi definisi dosa besar. Yang 
lebih utama adalah membatasinya dengan sesuatu yang 
mengidentifikasikan sikap meremehkan dari orang yang melakukannya, 
sebagaimana sikap (orang) pada dosa yang paling kecil yang telah 
ditetapkan hasilnya. Dan sebagian ulama membatasinya dengan, Setiap 
dosa yang dikorelasikan dengan ancaman dan laknat. 

Ibn al-S{ala>h mengemukakan bahwa dosa-dossa besar memiliki beberapa 

tanda, di antaranya: Pertama, adanya keharusan menimpakan hukum ha>d kepada 

pelakunya; Kedua, pelakunya mendapat ancaman azab neraka atau semacamnya 

di dalam al-Qur’an maupun sunnah; Ketiga, pelakukanya disifati dengan 

kefasikan; Keempat, baik perbuatan maupun pelakukanya mendapat laknat. 

Sebagaimana as\ar yang diriwayatkan oleh Isma>’i>l al-Qa>di>: 

  الْلكَ كَ ائِ رُ  رُ لُّ  كَ لْ بٍ  كَ لْ كَ كَ  كَ ائِ كَ رُ  النَّ اكَ 

Artinya: 

Dosa-dosa besar adalah setiap dosa yang dapat memasukkan pelakunya ke 
dalam neraka 

Dan riwayat lainnya dengan sanad yang s}ah}i>h} dari al-H{asan al-Bas}ri>: 

   رُ لُّ  كَ لْ بٍ  كَ كَ كَ رُ  النَّ رُ  تَكَ كَ اكَ  ئِاكَ  النَّ ائِ  تَكَ رُ كَ  كَ ئِ كَ ةٌ 

Artinya: 

Setiap dosa yang Allah Ta’a>la> nisbahkan kepada neraka, maka itu adalah 
dosa besar 

Kemudian Ibn H{ajar mengemukakan pendapat al-Qurt}ubi> di dalam  

al-Mufhim yang menurut Ibn H{ajar sebagai definisi yang paling bagus. Menurut 

al-Qurt}ubi>, dosa besar adalah setiap dosa yang disebutkan oleh al-Qur’an, 
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sunnah, atau mayoritas ulama sebagai dosa besar dengan ungkapan  ٌكَ ئِ ة  atau 

ungkapan  ٌعَ ظِ يم ; diberitakan mendapat azab yang dahsyat; dikaitkan dengan 

hukuman hudu>d; atau diingkari dengan keras.
2
  

Jika ada dosa yang besar, maka ada dosa yang kecil. Dosa kecil adalah 

dosa yang dilakukan karena mengabaaikan perintah Allah yang sifatnya tidak 

termasuk dosa besar, baik disengaja ataupun tidak. Jadi dosa kecil adalah dosa 

yang tidak terpenuhi tanda-tanda dosa besar seperti yang telah disebutkan 

sebelumnya. Dosa kecil contohnya adalah memandang dan mendengar yang 

haram, berkata kotor, dan akhlak-akhlak yang tercela lainnya. 

Apabila seseorang menghindari perbuatan dosa-dosa besar, maka  

dosa-dosa kecilnya akan diampuni sebagaimana janji Allah dalam  

QS. al-Nisa>’/4: 31. 

                          

Terjemahannya: 

Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang 
(mengerjakan)-nya, niscaya Kami menghapus kesalahan-kesalahanmu dan 
Kami memasukkanmu ke tempat yang mulia (surga).

3
 

Al-Qurt}ubi> dalam menafsirkan ayat di atas, mengatakan bahwa 

dosa-dosa yang dilarang dalam ayat ini adalah dosa-dosa besar, maka jika 

hal itu dijauhi, Allah menjanjikan akan menghapus dosa-dosa yang kecil 

sebagai imbalan menghindari dosa-dosa besar tersebut. Sekelompok ahli 

tafsir dan ulama fikih juga berpegang teguh pada pendapat tersebut, dan 

berpendapat bahwasanya sekedar menyentuh dan melihat yang haram 

akan diampuni secara mutlak dengan cara menjauhi dosa-dosa yang 

                                                

2
Ah}mad bin ‘Ali> bin H{ajar Abu> al-Fad}l al-‘Asqala>ni> al-Sya>fi’i>, Fath al-Ba>ri>’ Syarh} S{ah}i>h} 

al-Bukha>ri>, Juz 12 (Beirut: Da>r al-Ma’rifah, 1379 H), h. 183-184. 

3
Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya,  

h. 112.  
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besar. Hal ini berdasarkan janji yang benar dan Firman Allah Yang Haq, 

namun itu bukan menjadi dasar bahwa hal itu menjadi kewajiban bagi 

Allah SWT. Allah menghapus dosa-dosa kecil dengan meninggalkan 

dosa-dosa besar, tentu dengan syarat menggabungkannya dengan hal lain 

seperti bertaubat dan melaksakan kewajiban-kewajiban yang Allah 

tetapkan. 

Mengenai jumlah dosa-dosa besar, seseorang pernah bertanya 

kepada Ibnu Abbas mengenai hal tersebut, ‚(Apakah) dosa-dosa besar itu 

ada tujuh?.‛ Maka Ibnu Abbas menjawab, ‚Dosa-dosa besar itu lebih 

dekat kepada tujuh puluh‛. Sedangkan Sa’id bin Jubair berkata bahwa, 

seseorang bertanya kepada Ibnu Abbas tentang jumlah dosa besar, maka 

Ibnu Abbas menjawab, ‚Dosa-dosa besar itu lebih dekat dengan tujuh 

ratus daripada tujuh, hanya saja tidak ada dosa besar apabila disertai 

dengan istigfar dan tidak ada dosa kecil apabila dilakukan terus 

menerus‛.
4
 

  

                                                

4
Syams al-Di>n Abu> Abdilla>h Muh}ammad ibn Ahmad Us\ma>n al-Z|ahabi>, Al-Kaba>’ir wa 

Tayyibi>n al-Maha>rim, terj. Abdurrah}man Nuryaman, 76 Dosa Besar Yang Dianggap Biasa, 

h. xxxiii. 
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C. Debat yang Dilarang 

Kata ‚debat‛ secara bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu kata jadal, 

muja>dalah, dan jida>l yang semuanya memiliki arti perbantahan yang sengit (al-

ladad fi> al-khusumah).
5
 Menurut istilah, debat memiliki pengertian sebuah 

perundingan atau diskusi dengan saling sanggah atau adu argumen dengan upaya 

mengalahkan lawan.
6
 

Dalam ajaran Islam, debat bukanlah hanya sekadar perbantahan sengit 

yang menyia-nyiakan waktu dan jauh dari tujuan-tujuan positif; bukan hanya 

sebagai jalan mencari kemenangan belaka, akan tetapi debat merupakan salah 

satu metodologi dakwah untuk mendapatkan hasil positif dari perbantahan 

argumenasi yang disampaikan oleh masing-masing pihak yang berbeda pendapat. 

Akan tetapi hasil positif yang dicari dalam debat akan menjadi nihil juga apabila 

debat tersebut dibangun di luar etika-etika yang ditetapkan. 

Sebagai kitab suci yang menjadi pegangan utama agama Islam, al-Qur’an 

telah menjadikan debat sebagai salah satu metode dakwah kepada Allah SWT 

guna merespon, menjawab, dan menanggapi setiap bantahan yang datang dengan 

tujuan meluruskan keyakinan yang sesat dan pemahamanyang salah. Bahkan 

debat dikategorikan oleh al-Qur’an sebagai bagian dari nasehat dalam agama. 

Para ulama membagi perdebatan menjadi dua macam, yaitu debat terpuji 

dan debat tercela. 

Perdebatan menjadi terpuji bahkan dianjurkan dalam Islam, apabila 

perdebatan tersebut didasari dengan niatan yang baik, dan dilakukan sesuai 

dengan kosep debat yang qur’a>ni >, serta menggunakan etika-etika yang baik 

                                                

5
Muh}ammad bin Mukrim bin ‘Ali> Abu> al-Fad}l Jamal al-Di>n Ibn Manz}u>r al-Ans}a>ri>  

al-Ruwai>fi’i> al-Ifri>qi>, Lisa>n al-‘Arab, Juz 2, h. 60-61. 

6
Ali> Muh>ammad S{a>lih Abdulla>h, al-Hiwa>r al-Di>ni> al-Ibra>himi> fi> mi>za>n al-Qur’a>n (Kairo: 

Da>r al-Sala>m, 3007), h. 321-324. 
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dalam proses diskusinya, sehingga hasil yang didapat dari perdebatan tersebut 

sesuatu yang positif yang tidak mencederai tujuan dakwah Islamiyah.
7
 Debat 

yang semacam inilah yang dianjurkan al-Qur’an. Perdebatan yang didasarkan 

pada persuasi yang baik, kesopanan dan hati yang lapang karena sikap yang 

demikian lebih efektif dalam melunakkan hati para pembangkang dan 

menyadarkan mereka.  

Sedangkan menurut Abu> Uma>mah al-S{i>li>, sebuah perdebatan menjadi 

tidak baik dan tercela ketika perdebatan tersebut tidak didasari oleh niat yang 

baik, seperti debat dengan tujuan mencari popularitas, kemenangan, pamer 

keilmuan atau debat tersebut tidak didasari ilmu pengetahuan.
8
 Debat yang 

didasari niat dan tujuan-tujuan yang tidak baik tentunya hanya akan menguras 

tenaga dan menyia-nyiakan waktu, karena debat tersebut tidak akan 

menghasilkan sesuatu yang positif dari kedua belah pihak yang berselisih 

pendapat. Perdebatan tersebut hanya akan mendorong pihak-pihak yang 

berseberangan argumen untuk saling menyudutkan dan memancing emosi lawan 

guna mencari kemenangan, bukan kebenaran. Kedua belah pihak tidak akan 

objektif dalam berhujjah, sehingga kebenaran menjadi kabur dan kebatilan 

dipoles menjadi tanpak sebagai sesuatu yang hak. 

Konflik antara kebaikan dan keburukan merupakan realitas yang akan 

selalu mewarnai titian hidup manusia mulai dari awal penciptaan sampai detik 

akhir umur dunia, karena itu merupakan karakteristik yang tertanam dalam setiap 

individu manusia. Dengan karakteristik inilah manusia selalu ingin mendebat, 

membantah, berdiskusi, berdialog mengenai segala hal yang dihadapinya. 

                                                

7
Ali> Muh>ammad S{a>lih Abdulla>h, al-Hiwa>r al-Di>ni> al-Ibra>himi> fi> Mi>za>n al-Qur’a>n, h. 

321-324. 

8
Abu Uma>mah Nawwa>r bin Al-Shi>li>, al-Aql Al-Fiqhi> Ma’a>lim Wa D{awa>bit } (Kairo: Da>r 

al-Sala>m, 2008 M/1429 H), h. 151. 
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D. Konsepsi Kritik Hadis 

1. Pengertian Kritik Hadis 

 Kata kritik hadis dalam bahasa Arab disebut naqd al-h}adi>s\, yaitu upaya 

membedakan antara hadis-hadis yang dapat diterima dan hadis-hadis yang tidak 

dapat diterima serta menentukan kedudukan para periwayat hadis tentang 

kredibilitas maupun kecacatannya.
9
 

 Penetapan status kredibilitas pada perawi hadis dengan mempergunakan 

idiom khusus berdasarkan bukti-bukti yang mudah diketahui oleh ahlinya, dan 

mencermati matan-matan hadis sepanjang sahih sanadnya untuk tujuan mengakui 

validitas atau menilai lemah, dan upaya menyingkap kemusykilan pada matan 

hadis yang sahih serta mengatasi gejala kontradiksi antara matan dengan 

mengaplikasikan tolak ukur yang detil.
10

 Jadi kritik hadis adalah usaha untuk 

menguji kelayakan sanad dan matan hadis dengan tujuan mengakui kelemahan 

dan kekuatan sanad dan menetapkan kebenaran dan kesalahan matan.  

 Adapun kawasan kritik hadis adalah meliputi penelitian sanad dan matan 

hadis, sebab kualitas kedua hal tersebut menjadi tolak ukur sahih atau tidaknya 

sebuah hadis. Hakikat kritik hadis bukan untuk menilai salah atau membuktikan 

ketidak benaran sabda Rasulullah saw, karena otoritas nubuat dan penerima 

mandat risalah dijamin terhindar dari salah ucap atau melanggar norma, tetapi 

sekadar uji perangkat yang memuat informasi tentang beliau, termasuk uji 

kejujuran informatornya.  

 Secara umum, ada tiga komponen yang membentuk sebuah hadis yang 

kemudian ketiga komponen itulah yang menjadi objek penelitian guna 

menentukan kuat-lemahnya sebuah hadis. Ketiga komponen tersebut antara lain: 

                                                

 
9
Rahman Fatur, Ihtisar Musthalahul Hadis (Cet. I; Bandung: Alma’rif, 1974), h. 40. 

 
10

Hasyim Abbas, Kritik Matan Hadis (Yogyakarta: Teras, 2004), h. 10. 



30 

 

 

 

a) Sanad, definisinya menurut bahasa berarti ‚sandaran‛, dikatakan demikian 

karena suatu hadis disandarkan atau digantungkan kepadanya. Adapun 

menurut istilah berarti jalan atau rangkaian rawi-rawi yang bersambung 

hingga kepada matan hadis. 

b) Rawi, yaitu orang menceritakan atau meriwayatkan. Setiap orang yang 

menceritakan hadis yang ada di dalam sanad hadis dinamakan sebagai 

perawi. 

c) Matan, definisinya menurut bahasa berarti ‚kuat, kokoh dan teguh.‛ Adapun 

menurut istilah yaitu isi, perkataan atau lafaz-lafaz hadis yang terletak 

sesudah rawi dari sanad yang terakhir. Kalau yang bersabda adalah nabi saw, 

maka sanad yang terakhir adalah sahabat. Dan kalau yang yang bercerita itu 

adalah sahabat, maka sanad yang terakhir umumnya adalah tabi’in. Tetapi 

kadang juga sanad terakhir adalah sahabat yang menerima riwayat dari 

sahabat yang melihat atau mendengar langsung nabi saw.
11

 

 Berdasarkan komponen-komponen hadis di atas, maka dibuat sebuah 

kaidah guna menjadi acuan dalam melakukan kritik hadis. Kaidah tersebut 

dikenal dengan istilah kaidah kesahihan hadis, yaitu syarat-syarat yang haRus 

terpenuhi agar sebuah hadis dapat diterima. Menurut Ibn al-S{ala>h, kaidah 

kesahihan hadis yang menjadi acuan mayoritas ulama hadis yaitu:  

a. Sanadnya Bersambung 

 Yang dimaksud dengan sanadnya bersambung adalah setiap periwayat 

dalam hadis yang bersangkutan mengambil hadis dari periwayat terdekat 

sebelumnya mulai dari muhkarrij-nya hingga kepada nabi saw.
12

 

                                                

 
11

Abdul Hakim bin Amir Abdat, Pengantar Ilmu Mushthalahul Hadits (Jakarta: Darul 

Qolam, 2006), h. 189. 

12
M. Syuhudi Ismail, Kaidah Kedsahihan Sanad Hadis: Telaah Kritis dan Tinjauan 

dengan Pendekatan Ilmu Sejarah¸ h. 131. 
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b. Semua Perawinya Bersifat ‘Adl 

 Secara bahasa, kata ‘adl berarti pertengahan, lurus, atau condong kepada 

kebenaran. Sedangkan kata ‘adl dalam istilah ilmu hadis, berarti sifat perawi 

yang telah memenuhi kriteria tertentu. Kriteria ‘adl tersebut adalah: (1) 

beragama Islam, (2) mukallaf, (3) melaksanakan ketentuan agama dan (4) 

memelihara muru’ah.13
 

c. Semua Perawinya Bersifat D}a>bt} 

 Secara harfiah, d}a>bt} dapat berarti: yang kokoh, yang kuat, yang tepat dan 

yang hafal secara sempurna. Sedangkan secara istilah, ulama hadis mengartikan 

kata d}a>bt} sebagai sifat periwayat yang hafal dengan sempurna dan dapat 

memahami makna dengan baik hadis yang diterimanya serta mampu 

menyampaikan dengan baik hadis yang dihafalnya kepada orang lain.
14

 

d. Baik Sanad Maupun Matan Tidak Mengandung Sya>z 

 Menurut pendapat Imam al-Syafi>’i, hadis yang mengandung sya>z\ adalah 

hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi yang s\iqah namun terdapat 

pertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh seorang atau beberapa perawi 

lainnya yang lebih s\iqah, baik pada sanad dan matanya. Namun apabila hadis 

tersebut hanya di riwayatkan oleh satu perawi s\iqah dan tidak bertentangan 

dengan hadis yang diriwayatkan oleh perawi s\iqah lainnya, maka hadis tersebut 

tidak mengandung sya>z\.15 

 

 

                                                

13
M. Syuhudi Ismail, Metodologi Penelitian Hadis Nabi  (Cet. I; Jakarta: Bulan Bintang, 

1992), h. 67.  

 
14

M. Syuhudi Ismail, Metodologi Penelitian Hadis Nabi, h. 70. 

15
M. Syuhudi Ismail, Kaidah Kedsahihan Sanad Hadis: Telaah Kritis dan Tinjauan 

dengan Pendekatan Ilmu Sejarah¸ h. 144. 
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e. Baik Sanad Dan Matan Tidak Mengandung ‘Illah 

 ‘Illah secara bahasa berarti penyakit atau sebab. Sedangkan menurut 

istilah hadis, Ibn al-S{ala>h mengartikan ‘illah sebagai penyakit atau sebab 

tersembunyi yang merusak kualitas hadis sehingga hadis yang secara lahirnya 

terlihat sahih menjadi tidak sahih.
16

 

 Menurut Ibn S{ala>h}, kelima unsur inilah kaidah kaidah kesahihan hadis 

yang dipakai mayoritas ulama hadis, seperti al-Nawa>wi>, Ibn Kas\i>r, Ibn H{ajar al-

‘Asqala>ni>, Jala>l al-Di>n al-Suyu>t}i>, dan ulama lainnya. Meskipun formulasinya 

berbeda, inti dari definisi yang mereka ajukan mewakili apa yang diduga telah 

diterapkan oleh al-Bukha>ri> dan Muslim dalam kitab S{ah}i>h}-nya.
17

 

2. Langkah-langkah Kritik Hadis 

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

Kata al-takhri>j menurut bahasa berarti ‚berkumpulnya dua perkara yang 

berlawanan pada sesuatu yang satu‛. Sedangkan kata al-takhri>j menurut istilah 

dan sering digunakan oleh ulama hadis memiliki beberapa makna, yaitu: 

1) Mengemukakan hadis kepada orang banyak dengan menyebutkan para 

periwayatnya dalam sanad yang telah menyampaikan hadis itu dengan 

metode periwayatan yang mereka tempuh. 

2) Ulama hadis mengemukakan berbagai hadis yang telah di kemukakan 

oleh para guru hadis, atau berbagai kitab, atau lainnya, yang susunannya 

dikemukakan berdasarkan riwayatnya sendiri, para guru atau temannya 

bahkan orang lain, dengan menerangkan siapa periwayatnya dari para 

penyusun kitab atau karya tulis yang dijadikan sumber pengambilan. 

                                                

16
M. Syuhudi Ismail, Kaidah Kedsahihan Sanad Hadis: Telaah Kritis dan Tinjauan 

dengan Pendekatan Ilmu Sejarah¸ h. 152. 

 
17

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

PT. Mizan Publika, 2009), h. 17.  
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3) Menunjukkan usal-usul hadis dan mengemukakan sumber 

pengambilannya dari berbagai kitab hadis yang disusun oleh  

mukharrij-nya langsung. 

4) Mengemukakan hadis berdasarkan sumbernya yang di dalamnya 

disertakan metode periwayatannya dan sanad-nya masing-masing beserta 

keterangan terkait keadaan periwayatnya dan kualitas hadisnya. 

5) Menunjukkan atau mengemukakan letak asal hadis pada sumbernya yang 

asli yang mengemukakan hadis tersebut dengan secara lengkap dengan 

sanad masing-masing beserta kualitas hadis tersebut.
18

 

Adapun pentingnya melakukan kegiatan takhri>j al-h}adi>s\ dalam penelitian 

hadis adalah:
19

 

1) Untuk mengetahui asal usul riwayat hadis yang akan diteliti agar sanad 

dan matan hadis yang bersangkutan mudah diketahui susunannya secara 

benar. 

2) Untuk mengetahui seluruh riwayat hadis apabila hadis yang bersangkutan 

memiliki lebih dari satu riwayat untuk mengetahui apakah riwayat-

riwayat tersebut ada yang berstatus d}a’if, hasan, atau s}ah}i>h}. 

3) Untuk mengetahui apakah ada atau tidak adanya syahid dan mutabi’20 

pada sanad yang diteliti. 

 Dalam melakukan kegiatan takhri>j al-h}adi>s, setidaknya ada lima 

metode yang dapat digunakan sesuai dengan keadaan hadis yang menjadi 

                                                

 
18

M. Syuhudi Ismail, Metodologi Penelitian Hadis Nabi, h. 41-42. 

 
19

M. Syuhudi Ismail, Metodologi Penelitian Hadis Nabi, h. 42. 

 
20

Dalam ilmu hadis, kata sya>hid dimaksudkan sebagai hadis pendukung terhadap hadis 

lain yang diriwayatkan oleh rawi yang berbeda terhadap hadis yang sama. M. Mashuri Mochtar, 

Kamus Istilah Hadis, h. 188. Sedangkan mutabi’ adalah hadis yang menyamai hadis lain dalam 

periwayatan untuk hadis yang sama, mulai dari gurunya, atau guru-gurunya, dan dalam redaksi 

hadisnya, tapi tidak dalam maknanya. M. Mashuri Mochtar, Kamus Istilah Hadis, h. 261. 
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objek penelitian. Jika kita hendak melakukan takhri>j al-h}adis dan hendak 

mengetahui tempatnya pada kitab-kitab sumber aslinya, terlebih dahulu 

harus mempelajari keadaan hadis yang kita maksud, sebelum kita 

menelitinya dalam kitab-kitab hadis. Kita perlu melihat sahabat yang 

meriwayatkannya (jika terdapat), pokok bahasannya, kata-kata dalam 

matannya, kata pertama matan, atau sifat-sifat tertentu dalam sanad atau 

matannya. Setelah kita melihat beberapa hal itu, kita dapat menentukan 

metode yang tepat dan mudah dalam melakukan takhri>j  

al-hadis yang kita maksud. Metode-metode tersebut antara lain:
21

 

1. Menggunakan nama sahabat periwayat hadis 

 Metode ini hanya dapat diterapkan selama nama sahabat yang 

meriwayatkan terdapat dalam hadis yang bersangkutan.  Adapun macam-macam 

kitab yang dapat digunakan antara lain: 

a) Kitab-kitab musnad, seperti kitab Musnad Ahmad ibn H{anbal, kitab Musnad 

Abu> Bakar ‘Abdulla>h ibn al-Zubayr Al-H{umaydi, kitab Musnad Abu> Da>wu>d 

Sulayma>n ibn Da>wu>d al-T{aya>lisi>, kitab Musnad Asad ibn Musa> Al-Umawi> 

dan kitab Musnad Musaddad ibn Musarhad al-Asadi> al-Bas}ri>.  

b) Kitab-kitab mu'jam, seperti kitab Mu’jam al-Kabi>r karya Abu al-Qa>sim 

Sulaiman al-T{abra>ni>, kitab Mu’jam al-Awsat} karya Abu al-Qa>sim Sulaiman 

al-T{abra>ni>, kitab Mu’jam al-S{agi>r karya Abu al-Qa>sim Sulaiman al-T{abra>ni> 

dan kitab Mu’jam al-S}ah}a>bah karya Ahmad ibn Ali al-H{amda>ni>. 

c) kitab-kitab at}raf, seperti kitab At}ra>f al-S{ah}i>hain karya Abu Mas'ud Ibrahim 

ibn Muh}ammad al-Dimas}qi, kitab At}ra>f al-S{ah}i>h}ain karya Abu Muh}ammad 

Khalaf ibn Muh}ammad al-Wa>sit}i>, kitab al-Ashra>f 'Ala> Ma’rifat al-At}ra>f 
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Mahmud al-Tahhan, Us\ul al-Takhri>j wa Dira>sah al-Asa>nid, terj. Ridlwan Nasir, 

Metode Takhri>j al-Hadi>th dan Penelitian sanad Hadis (Cet. I; Surabaya: Imtiyaz, 2015), h. 31-

120. 
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karya Al-H{a>fiz} Abu al-Qasim Ali ibn Al-Hasan dan Tuh}fat al-Ashra>f Fi> 

Ma’rifat al-At}ra>f  karya Al-H{a>fiz} Abu al-Hajjaj Yusuf ‘Abd al-Rah}man  

Al-Mizi (-742 H). 

2. Menggunakan kata pertama matan hadis 

Metode ini hanya dapat diterapkan apabila telah mengetahui kata 

pertama dari matn hadis. Adapun kitab-kitab yang dapat digunakan dengan 

metode ini antara lain: 

a) Kitab-kitab tentang hadis yang masyhur di kalangan masyarakat, seperti 

kitab al-Tad}kirat Fi> al-Ah}a>di>s\ al-Mus}tahirah karya Badar al-Din ibn 

Muh}ammad ibn ‘Abdullah al-Zarkashi, kitab al-Durar al-Muntathirah Fi>  

al-Ah}a>di>th al-Mushtahirah karya Jalal al-Din ‘Abd al-Rah}man al-Suyuti, 

kitab al-La'a>li' al-Mant}u>rah Fi> al-Ah}a>di>s\ al-Mus}tahirah karya Ibn Hajar  

al-‘Asqalani, kitab al-Maqa>s}id al-H{asanah Fi> Baya>n Kathi>r Min al-Ah}a>di>th 

al-Mus}tahirah 'Ala> al-Alsinah karya Muh}ammad ibn Abd al-Rah}man  

Al-Sakhawi dan masih banyak kitab lainnya. 

b) Kitab-kitab tentang hadis yang disusun berdasarkan urutan huruf hijaiah, 

seperti kitab al-Ja>mi' al-S{aghi>r min H{adi>s\ al-Bashi>r al-Nad}i>r, kitab al-Ja>mi' 

al-Kabi>r dan kitab al-Ziya>dat 'Ala> Kita>b al-Ja>mi' al-S{aghi>r. Ketiganya adalah 

karya Jalal al-Din ‘Abd al-Rah}man ibn Abu Bakar Al-Suyuti. 

c) Kitab-kitab mifta>h} (kunci) dan fahras (kamus) kitab-kitab hadis tertentu, 

seperti kitab Mifta>h} al-S{ah}i>h}ayn karya al-Tawqadi, kitab Mifta>h} al-Tarti>b Li 

Ah}a>di>s\ Ta>ri>kh al-Khat}i>b karya Sayyid Ahmad Al-Ghumari, kitab  

al-Bughyat Fi> Tarti>b Ah}a>di>s\ al-H{ilyah karya Sayyid ‘Abd al-'Aziz Al-

Ghumari dan kitab Fahras Li Tarti>b Ah}a>di>s\ S{ah}i>h} Muslim karya Muh}ammad 

Fuad ‘Abd al-Baqi. 
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3. Menggunakan kata kunci matan hadis 

Menggunakan kata kunci atau bagian-bagian dari matn hadis yang dapat 

digunakan apabila beberapa potongan hadis telah diketahui. Mempraktikan 

metode takhri>j ini dapat menggunakan kitab al-Mu'jam al-Mufahras li al-Fa>z}  

al-H{adi>s\ al-Nabawi>, kitab Mu'jam yang memuat daftar kata-kata hadis dari 

sembilan kitab hadis yang masyhur, yaitu kitab hadis enam, Muwat}t}a>' Ma>lik, 

Musnad Ah}mad, dan Musnad al-Da>rimi>. 

4. Menggunakan topik atau tema hadis 

Metode ini hanya bisa digunakan apabilah telah diketahui tema atau topik 

dari hadis. metode ini biasanya digukan oleh orang-orang yang menguasai topik 

atau satu dari beberapa topik hadis, atau oleh orang-orang yang mempunyai 

pengetahuan yang luas, karena setiap orang belum tentu menguasai topik setiap 

hadis, terutama terhadap hadis yang belum jelas topiknya bagi orang yang 

mendengarnya. Karena itu, setiap peneliti harus menempuh metode takhri>j ini, 

dan memang tidak terdapat metode lain yang lebih mudah dibanding metode 

takhri>j ini. Adapun kitab yang digunakan dalam metode ini bisa menggunakan  

kitab-kitab hadis yang tersusun berdasarkan bab dan pembahasan fikih, misalnya 

kitab-kitab hadis yang membahas seluruh persoalan agama, kitab-kitab hadis 

yang membahas sebagian besar persoalan agama, dan kitab-kitab hadis yang 

hanya membahas persoalan atau aspek tertentu dari beberapa persoalan atau 

beberapa aspek agama.  

5. Menggunakan kondisi hadis 

Metode ini dapat digunakan apabila telah mengetahui kondisi tertentu 

dari sanad dan matn hadis dengan mempelajari sedalam-dalamnya terhadap 

kondisi matan dan sanad hadis yang bersangkutan, kemudian mencari sumbernya 

pada kitab-kitab yang khusus membahas keadaan matan dan sanad hadis tersebut 
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misalnya, kitab hadis yang memuat hadis-hadis palsu, kitab-kitab hadis yang 

memuat hadis-hadis qudsi, kitab-kitab hadis yang memuat hadis-hadis mursal, 

kitab-kitab hadis yang memuat hadis-hadis musalsal, dan masih banyak lagi 

kitab-kitab yang memuat hadis-hadis berdasarkan keadaan-keadaan tertentu. 

b. Melakukan Penelitian Sanad 

 Studi sanad hadis berarti mempelajari rangkaian para periwayat dalam 

sanad, mengetahui kuat dan lemahnya periwayat dengan gambaran secara  

umum serta mengetahui sebab-sebabnya secara rinci, menjelaskan  

ketersambungan (muttas}il) dan keterputusan (munqat}i’) periwayat dalam 

rangkaian sanad, mendalami semua sanad hadis guna menjelaskan  

‘illah-nya yang samar, serta masih banyak lagi. Berikut langkah-langkah dalam 

melakukan penelitian sanad: 

1. Melakukan al-i’tiba>r 

 Kata al-I’tiba>r (لإعت  ا ) sendiri merupakan masdar dari kata ( عت ) yang 

menurut bahasa berarti ‚peninjauan terhadap berbagai hal dengan maksud untuk 

dapat diketahuisesuatu yang sejenis‛. Sedangkan menurut istilah hadis, al-i’tibar 

berarti menyertakan sanad-sanad yang lain untuk suatu hadis yang tertentu yang 

tampak hanya diriwayatkan oleh satu periwayat saja pada sanadnya, serta dengan 

menyertakan sanad-sanad yang lain tersebut akan dapat diketahui apakah ada 

periwayat yang lain ataukah tidak ada pada bagian sanad dari sanad hadis yang 

dimaksud.
22

 

2. Meneliti pribadi periwayat 

 Meneliti pribadi periwayat dimaksudkan untuk mengetahui kualitas 

pribadi dan intelektual periwayat, sebagaimana kaidah kesahihan hadis yang 

telah dikemukakan sebelumnya bahwa keadilan dan ke-da>bt}-an periwayat juga  
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M. Syuhudi Ismail, Metodologi Penelitian Hadis Nabi, h. 51. 
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menjadi indikator yang menentukan dapat diterima atau tidaknya sebuah hadis. 

Maka untuk meneliti pribadi periwayat diperlukan ilmu turunan dari ilmu hadis 

yaitu ilmu jarh} wa ta’di>l guna mengetahui penilaian kritikus hadis terhadap 

periwayat hadis yang bersangkutan.  

 Pengertian al-jarh} wa al-ta’di>l secara bahasa, kata al-jarh} merupakan 

masdar dari kata jarah}a-yajrah}u, yang berarti ‚melukai‛. Keadaan luka dalam hal 

ini bisa berkaitan dengan keadaan fisik maupun non-fisik, dan apabila kata jarah}a 

digunakan oleh hakim pengadilah yang ditujukan pada masalah kesaksian, maka 

kata tersebut bisa diartikan sebagai ‚menggugurkan keabsahan saksi‛. Dan kata 

al-ta’di>l merupakan masdar dari kata ‘addala, yang berarti ‚mengemukakan  

sifat-sifat adil yang dimiliki oleh seseorang. 

 Sedangkan pengertian al-jarh} wa al-ta’di>l menurut istilah hadis, al-jarh} 

berarti tampak jelasnya sifat pribadi periwayat yang tidaak adil, atau yang buruk 

dibidang hafalannya dan kecermatannya yang menyebabkan riwayat yang 

disampaikannya menjadi gugur atau lemah. Pengungkapan sifat-sifat yang tercela 

pada periwayat yang menyebabkan lemah atau tertolaknya riwayat dari 

periwayat tersebut disebut dengan al-tarji>h}. Adapun al-ta’di>l berarti mengungkap 

sifat-sifat baik atau bersih yang ada pada periwayat, sehingga sifat keadilan pada 

periwayat tersebut tampak jelas dan riwayat yang disampaikannya dapat 

diterima.
23

 

 Para kritikus hadis adakalanya sependapat dalam menilai pribadi perawi 

hadis dan adakalanya juga berbeda pendapat. Maka dari itu ada beberapa teori 

atau kaidah al-jarh} wa al-ta’di>l yang telah dikemukakan oleh ahli al-jarh} wa  

al-ta’di>l dan bisa digunakan para peneliti hadis ketika meneliti hadis. Kaidah 

tersebut ada beberapa macam dan setiap kaidah memiliki argumen yang 
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mendukung. Berikut kaidah-kaidah al-jarh} wa al-ta’di>l yang dikemukakan oleh 

M. Syuhudi Ismail dalam bukunya Metodologi Kesahihan Hadis Nabi:
24

 

a) Al-Ta’di>l didahulukan atas al-jarh}. Maksudnya adalah memilih atau 

mendahulukan pendapat kritikus yang berisi pujian, apabila seorang 

periwayat dinilai terpuji oleh seorang kritikus dan dinilai tercela oleh 

kritikus lainnya. Alasannya adalah karena sifat dasar periwayat hadis adalah 

terpuji sedangkan sifat tercelanya merupakan sifat yang datang kemudian, 

sedangkan sifat dasar lebih didahulukan dibanding sifat yang datang apabila 

saling berlawanan. 

b) Al-Jarh} lebih didahulukan atas al-ta’di>l. Maksudnya adalah memilih atau 

mendahulukan pendapat kritikus yang berisi celaan, apabila seorang 

periwayat dinilai terpuji oleh seorang kritikus dan dinilai tercela oleh 

kritikus lainnya. Alasannya karena kritikus yang menyatakan celaan 

biasanya lebih paham terhadap pribadi periwayat yang dinilainya, sedangkan 

kritikus yang memuji biasanya tidak mengetahui sifat asli dari periwayat 

yang dinilainya. 

c) Mendahulukan pujian di atas celaan, kecuali celaan tersebut disertai 

penjelasan tentang sebab-sebabnya. Maksudnya adalah apabila terjadi 

pertentangan antara kritikan yang memuji dan yang mecela,  maka yang 

harus didahulukan adalah kritikan yang memuji, kecuali jika kritikan yang 

mencela menyertai penjelasan mengenai bukti-bukti ketercelaan periwayat 

yang bersangkutan. Alasannya adalah karena kritikus yang mampu 

menjelaskan bukti-bukti ketercelaan periwayat yang dikritiknya 

menunjukkan bahwa kritikus tersebut lebih mengetahui tentang pribadi 

periwayat dibanding kritikus yang memuji. 
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d) Tidak menerima celaan dari orang yang tergolong daif terhadap orang yang 

s\iqah.Maksudnya adalah apabila yang memngemukakan kritik yang mencela 

adalah orang yang tidak s\iqah, sedangkan orang yang dikritik adalah yang 

s\iqah, maka kritikan dari orang yang tidak s\iqah tersebut harus ditolak. 

Alasannya adalah orang yang lebih s\iqah dikenal lebih berhati-hati dibanding 

orang yang tidak s\iqah. 

e) Al-Jarh} tidak diterima, kecuali setelah dipastikan dengan adanya 

kekhawatiran terjadinya kesamaan tentang orang-orang yang dicelanya. 

Maksudnya adalah kritikan yang mencela tidak dapat diterima kecuali sudah 

dipastikan bahwa kritikan tersebut tidak keliru akibat adanya kesamaan atau 

kemiripan nama antara periwayat yang dikritik dengan periwayat lainnya. 

Alasannya adalah karena kritikan harus jelas sasarannya dan terhindar dari 

keraguan atau kekacauan. 

f) Al-Jarh} yang dikemukakan oleh orang yang memiliki permusuhan dalam 

masalah keduniawian tidak perlu diperhatiakan. Maksudnya kritikan yang 

mencela dari seorang kritikus harus ditolak apabila kritikus tersebut 

memiliki perasaan yang memusuhi pribadi periwayat dalam hal keduniawian. 

Alasannya karena pertengkaran pribadi dalam hal duniawi dapat 

menyebabkan lahirnya penilaian yang tidak jujur karena didorong oleh rasa 

kebencian. 

3. Meneliti ketersambungan sanad yang diteliti 

  Untuk mengetahui apakah sanad hadis bersambung dari periwayat yang 

satu ke periwayat setelahnya ataukah tidak, setidaknya ada dua hal yang harus 

diteliti, yaitu mengetahui lambang-lambang metode periwayatan dan hubungan 

periwayat dengan metode periwayatannya.   
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 Lambang-lambang metode periwayatan maksudnya adalah lafal-lafal 

yang digunakan oleh periwayat dalam kegiatan menerima dan menyampaikan 

riwayat hadis secara lengkap baik sanad maupun matan, yang dikenal dengan 

istilah tahammul wa ada’ al-h}adi>s. Tahammul al-h}adi>s\ adalah kegiatan menerima 

hadis, sedangkan ada’ al-h}adi>s\ adalah kegiatan menyampaikan riwayat hadis. 

Bentuknya ada bermacam-macam, misalnya sami’tu, sami’na, haddasani, 

haddasana, anna dan ‘an. Sebagian dari lambang-lambang itu ada yang disepakati 

dan ada yang tidak disepakati.  

 Dalam berbagai kitab ilmu hadis dijelaskan bahwa jumlah  

bentuk lambang periwayatan hadis lebih banyak daripada jumlah  

bentuk metode periwayatan hadis karena sebagian jenis metode  

periwayatan hadis memiliki lebih dari satu bentuk lambang. Metode  

periwayatan hadis ada delapan macam, yakni: (1) al-sama’, (2) al-qira’ah,  

(3) al-ijazah, (4) al-munawalah, (5) al-mukatabah, (6) al-I’lam, (7) al-wasiyyah 

dan (8) al-wijadah. Dari kedelapan metode ini, ada yang periwayatannya 

dianggap sah dan ada yang dianggap tidak sah. Kemudian dari metode-metode 

periwayata ini, terbentuk beberpa macam lambang-lambang yang sebagian 

lambang periwayatan dinilai oleh mayoritas ulama hadis memiliki akurasi yang 

tinggi dan ada pula yang dipertentangkan tingkat akurasinya. 

 Adapun hubungan periwayat dengan metode periwayatannya maksudnya 

adalah kualitas periwayat sangat menentukan tingkat akurasi dan karenanya 

dapat menentukan diterima atau tidaknya suatu riwayat. Misalnya jika periwayat 

yang tidak s\iqah  menyatakan telah mendengar riwayat dengan metode sami’na, 

walaupun metode itu diakui oleh ulama hadis memiliki tingkat akurasi yang 

tinggi, tetapi karena yang menyatakan itu adalah periwayat yang tidak s\iqah 

maka informasi yang didapatkan itu tidak dapat dipercaya. Sebaliknya apabila 
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yang menggunakan lambang sami’na adalah periwayat yang s\iqah, maka 

informasinya dapat dipercaya.
25

 

4. Meneliti syuz\u>z\ dan ‘illah pada sanad 

Meneliti syuz\u>z\  dan ‘illah pada sanad maksudnya adalah meneliti 

kembali dan mencermati sanad hadis yang menjadi objek penelitian serta 

membandingkannya dengan sanad-sanad yang matannya memiliki makna yang 

sama guna memastikan bahwa sanad yang diteliti dan telah diyakini bahwa 

sanadnya benar-benar bersambung serta diriwayatkan oleh perawi-perawi yang 

s\iqah, tidak memiliki kejanggalan (syuz\u>z\) atau kecacatan yang tersembunyi 

(‘illah) di dalamnya. Terkadang hadis yang telah diyakini sahih, setelah diteliti 

kembali, ternyata terdapat kejanggalan dan kecacatan. Hal tersebut biasanya 

terjadi karena kesalahan langkah dalam metodologis penelitian. Mungkin saja 

karena kurang cermat dalam meneliti lambang-lambang periwayatan.
26

 

5. Menyimpulkan hasil penelitian sanad 

 Menyimpulkan hasil penelitian merupakan langkah terakhir bagi kegiatan 

penelitian sanad. Hasil penelitian yang dikemukakan harus berisi natijah atau 

konklusi disertai argumen-argumen yang jelas.
27

 

c. Melakukan Penelitian Matan 

 Dalam melakukan penelitian matan hadis, yang menjadi acuan dalam 

menilai kualitas kesahihan matan adalah terhindar dari kejanggalan (syuz\u>z\) dan 

kecacatan (‘illah). Ulama hadis tidak mensyaratkan bahwa harus berurutan, 

antara meneliti syuz\uz\ kemudian ‘illah, atau sebaliknya meneliti ‘illah terlebih 

dahulu kemudian syuz\u>z\.  
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 M. Syuhudi Ismail dalam bukunya Metodologi Penelitian Hadis Nabi, 

mengemukakan setidaknya ada tiga langkah yang harus ditempuh dalam 

penelitian sanad, yaitu: 

1. Melihat kualitas sanadnya 

 Penelitian matan hadis barulah dapat dilakukan apabila telah dipastikan 

bahwa sanadnya telah memenuhi syarat. Apabila sanad hadis tidak memenuhi 

syarat, maka meneliti matannya tidak memiliki arti dan sudah dipastikan bahwa 

matannya juga lemah. Setiap matan harus memiliki sanad dan tanpa sanad maka 

matan tidak dapat dikatakan berasal dari nabi saw. Jika ada pihak-pihak tertentu 

yang menyampaikan sebuah hadis tapi tidak memiliki sanad, maka hadis tersebut 

dapat dinyatakan sebagai hadis palsu. 

 Perlu diketahui bahwa kualitas matan tidak selalu sejalan dengan kualitas 

sanadnya. Banyak hadis yang baik sanad maupun matannnya sama-sama sahih 

atau sama-sama daif, namun terkadang juga matan bisa berstatus daif meskipun 

sanadnya sahih, bahkan sebaliknya matan bisa berstatus sahih meskipun 

sanadnya daif. Hal tersebut kemungkinan terjadi karena ada kesalahan dalam 

melakukan penelitian sanad atau matan atau karena matan hadis menyalami 

periwayatan secara makna.
28

 

2. Meneliti susunan matan hadis yang semakna 

 Meneliti susunan matan yang semakna adalah membandingkan 

(muqaranah) baik matan maupun sanad pada hadis-hadis yang matannya 

semakna namun lafaznya berbeda. Melakukan perbandingan dilakukan guna 

mengetahui letak dan sebab terjadinya perbedaan dan kesalahan pada matan yang 

nantinya dapat berpengaruh terhadap kedudukan matan-matan tersebut. 
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Misalnya perbedaan lafaz itu akibat terjadi perubahan atau terdapat tambahan 

dan sisipan kata di dalam matan yang besangkutan. 

 Perbedaaan lafaz matan itu biasanya karena adanya periwayatan secara 

makna atau perawi yang meriwayatkannya melakukan kesalahan. Kekeliruan 

yang dialami oleh perawi itu bisa saja disebabkan oleh lupa, salah paham atau 

tidak tau bahwa matan yang bersangkutan telah berstatu mansukh. Adapun 

menurut ulama hadis, perbedaan lafaz yang tidak sampai mengakibatkan 

perubahan makna selama sanadnya sama-sama sahih maka masih dapat 

ditoleransi.
29

 

3. Meneliti kandungan matan 

 Dalam meneliti kandungan matan, maka perlu diperhatikan matan-matan 

dan dalil-dalil yang memiliki topik permasalahan yang sama. Dalam hal ini perlu 

dilakukan kegiatan takhri>j al-h}adi>s\ bi al-maudu’ guna mencari matan lain yang 

memiliki topik yang sama. Lalu kemudian membandingkan antara matan-matan 

tersbut apabila telah dipastikan bahwa sanadnya masing-masing berstatus sahih.  

 Apabila kandungan matan yang diperbadingkan ternyata sama, maka 

dapatlah dikatakan bahwa penelitian matan telah berakhir. Apabila 

kandungannya sejalan dengan dalil-dalil lain yang kuat, minimal tidak saling 

bertantangan maka penelitian dapat dinyatakan selesai. Sebaliknya bila matan 

yang bersangkutan tampak bertentangan dengan dalil-dalil yang kuat maka 

penelitian matan masih harus dilanjutkan. 

 Membandingkan matan hadis dengan dalil-dalil lainnya yang 

kandungannya tampak bertentangan juga diperlukan untuk mengetahui penyebab 

yang melatar belakanginya serta cara menyelesaikan pertentangan tersebut.  

                                                

29
M. Syuhudi Ismail, Metodologi Penelitian Hadis Nabi, h. 131-137. 
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 Ulama berpendapat bahwa hadis-hadis yang tampak bertentangan harus 

diselesaikan sehinggan hilanglah pertentangan itu. Para ulama pun berbeda-beda 

dalam menyelesaikan masalah pertentangan antara dalil-dalil tersebut. Ibnu 

Hazm secara tegas berpendapat bahwa masing-masing harus diamalkan 

menggunakan metode istisna’ (pengecualian) dalam penyelesaian itu. Sedangkan 

imam Syafi’I menempuh cara yang berbeda, yaitu dengan memberi gambaran 

bahwa mungkin saja dalil-dalil tampak bertentangan tersebut ada yang bersifat 

global, rinci, umum atau khusus; bisa juga sebagai penghapus (nasakh) atau yang 

dihapus (mansukh); atau bisa juga kedua-duanya harus diamalkan.
30

 

4. Menyimpulkan hasil penelitian matan 

 Menyimpulkan hasil penelitian merupakan langkah terakhir bagi kegiatan 

penelitian matan yang kemungkinan hasilnya hanya dua, yaitu sahih dan daif. 

Sebagaimana penelitian sanad, hasil penelitian matan yang  dikemukakan juga 

harus berisi natijah atau konklusi disertai argumen-argumen yang jelas. Apabila 

sanad dan matan hadis sama-sama berstatus sahih maka dalam natijah diebutkan 

bahwa hadis yang diteliti berstatus sahih. Sebaliknya apabila sanad maupun 

berstatus daif maka di dalam natijah disebutkah bahwa hadis yang diteliti 

berstatus daif. Apabila status sanad dan matan berbeda, maka alasannya hal 

tersebut dijelaskan di dalam natijah.
31

 

 

                                                

30
M. Syuhudi Ismail, Metodologi Penelitian Hadis Nabi, h. 141-143. 
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M. Syuhudi Ismail, Metodologi Penelitian Hadis Nabi, h. 145. 



 
 

 46   
 

BAB III 

KUALITAS HADIS 

A. Kualitas Hadis tentang Larangan Berdebat dalam Kitab al-Kaba>'ir 

yang Dita}qi>q Muh}ammad Abd al-Razza>q 

1. Lafal Hadis 

Hadis ini terdapat dalam kitab al-Kaba>’ir karya imam al-Z|ahabi> yang di-

tah}qi>q oleh Muh}ammad Abd al-Razza>q pada bab al-Jida>l wa al-Mira>’ wa al-

Lidad. Lafal hadisnya sebagai berikut: 

   كف بب  إِ ثْمًاًا  أَن  أَ  تأَال مِاامااً : قال رسول الله: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال

Artinya: 

Dari Ibn ‘Abba>s ra, dia berkata: Rasululllah saw berkata: Cukuplah 
sebagai suatu dosa bagimu apabila engkau selalu bersengketa.  

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

a. Takhri>j Melalui Periwayat Pertama Hadis 

Penelusuran dilakukan dengan mencari nama Abdulla>h bin Abba>s atau Ibn 

Abba>s dalam kitab Tuh}fat al-Asyra>f bi Ma’rifat al-At}ra>f karya Ima>m al-Mizzi>.  

Berikut hasil yang didapatkan: 

 1(2: 58والصلة )في البر ( ت)حديث  كف بب   ااً  ن    تال مِاامااً  [ت]

Berikut penjelasan dari keterangan di atas: 

Hadis di atas terdapat dalam Sunan al-Tirmiz\i> kitab al-Birr wa al-S{ilah 

bab ke-58 urutan hadis ke-2. 

 

                                                           

1
Yu>suf bin ‘Abd al-Rahman bin Yu>suf Abu> al-H{a>jja>j Jama>l al-Di>n al-Zakki> Abi> 

Muh}ammad al-Qad}a>’i> al-Kalbi> al-Mizzi>, Tuh}fat al-Asyra>f bi Ma‘rifat al-At}ra>f, Juz 5 (Cet. II; t.t: 

al-Da>r al-Qayyimah – Maktab al-Isla>mi>, 1403 H/1983 M), h. 266. 
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b. Takhri>j Melalui Lafal Pertama Matan Hadis 

Penelusuran dilakukan dengan mencari kata " َأَكأَف بإِبأ "  dalam kitab al-

Jam’ al-S{agi>r, Jam’ al-Jawa>mi’ dan Mausu’ah At}ra>f Ah}adi>s \ al-Nabawi> al-Syari>f.  

Berikut hasil yang didapatkan: 

1) Kitab Jam‘ al-Jawa>mi‘ 

مااً )) ااً  أَنثْمً  أَ  تَأَتأَال مِمُخَأَااإِ  عأَن ابثْمًن عأَبَّاس غريب، طب، هب:ت( ( أَكأَف بإِبأَ  إِ ثْمً
2 

Berikut penjelasan dari keterangan di atas: 

 Hadis di atas terdapat dalam Sunan al-Tirmiz\i> dengan sanad gari>b, 

Mu’jam al-Kabi>r al-T{abra>ni>, Sya’b al-I<man al-Baihaqi> dari jalur Ibn Abba>s. 

2) Kitab al-Ja>mi‘ al-S{agi>r 

مااً  ااً  أَنثْمً  أَ  تَأَتأَال مِمُخَأَااإِ  3عن ابن عباس (ت) !  أَكأَف بإِبأَ  إِ ثْمً

Berikut penjelasan dari keterangan di atas: 

 Hadis di atas terdapat dalam Sunan al-Tirmiz\i> dari jalur Ibn Abba>s. 

3) Kitab Mausu’ah At}ra>f Ah}adi>s \ al-Nabawi> al-Syari>f 

مااً  ااً  أَنثْمً  أَ  تَأَتأَال مِمُخَأَااإِ أذكار  - 181: 13فتح  - 239: 1- منثور  - 1993ت  أَكأَف بإِبأَ  إِ ثْمً
231.4 

Berikut penjelasan dari keterangan di atas: 

Hadis di atas terdapat dalam Sunan al-Tirmiz\i> nomor hadis 1993, Da>r al-

Mans\u>r al-Suyu>ti> juz 1 halaman 239, Fath al-Ba>ri> al-Ibn al-Hajr juz 13 halaman 

181, al-Az\ka>r al-Nawawi>  nomor hadis 231.  

 

                                                           

2
Jala>l al-Di>n al-Suyu>t}i>, Jam‘ al-Jawa>mi‘, Juz 6 (al-Azhar al-Syari>f, Kairo: Da>r al-Sa‘a>dah 

li al-T{iba>‘ah, 1426 H/2005 M), h. 361. 

3
Jala>l al-Di>n al-Suyu>t}i>, al-Jam’ al-S{agi>r  (t.d), h. 1971. 

 4
Abu> Ha>jar Muhammad al-Sa’i>d bin Basyu>ni> Zaglu>l, Mausu’ah At}ra>f Ah}adi>s\ al-Nabawi> 

al-Syari>f, Juz 6 (Beirut: Da>r al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.th), h. 418. 
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c. Takhri>j Melalui Kata Kunci Hadis 

Penelusuran dilakukan dengan menggunakan kata kunci  ًاا مااً  dan  إِ ثْمً  .مِمُخَأَااإِ

dalam kitab al-Mu’jam al-Mufahras li Alfaz} al-H{adi>s\ al-Nabawi>. Berikut hasil 

yang didapatkan: 

مااً  .1 ااً  أَنثْمً  أَ  تَأَتأَال مِمُخَأَااإِ 57 برّ :ت   أَكأَف بإِبأَ  إِ ثْمً
5 

مااً  .2 ااً  أَنثْمً  أَ  تَأَتأَال مِمُخَأَااإِ 29  مقدمة:،، دى57برّ : ت   أَكأَف بإِبأَ  إِ ثْمً
6 

Berikut penjelasan dari keterangan di atas: 

 Hadis nomor 1 terdapat dalam Sunan al-Tirmiz\i> kitab birr bab ke-57. 

Hadis nomor 2 terdapat dalam Sunan al-Tirmiz\i>  kitab birr bab ke-57 dan Sunan 

al-Darimi> bagian muaqaddimah bab ke-29. 

d. Takhri>j Menurut Tema Hadis 

Penelusuran dilakukan berdasarkan tema ‚pertengkaran‛ dalam kitab 

Kanz al-‘Umma>l fi> Sunan al-Aqwa>l wa al-Af‘a>l >. Berikut hasil yang didapatkan: 

 7عن ابن عباس" ت. " كف بب   ا  ن    تال مِااما- 7928

Berikut penjelasan dari keterangan di atas: 

 Hadis di atas terdapat dalam Sunan al-Tirmiz\i> dari jalur Ibn Abba>s. 

e. Takhri>j Menurut Status atau Keadaan Hadis 

Penelusuran dilakukan berdasarkan kualitas hadis dengan menggunakan 

kitab Silsilah al-Ah}a>di>s\ al-D{a’i>fah wa al-Maud}u>’ah wa As \aruha> al-Sayyi’ al-

Ummah karya Imam al-Alba>ni> yang secara khusus memuat hadis-hadis lemah. 

Berikut hasil yang didapatkan: 

                                                           

5
A.J. Wensick, al-Mu’jam al-Mufahras li Alfaz} al-H{adi>s\ al-Nabawi>, Juz 1 (Leiden: 

Maktabah Bril 1969 M), h. 15. 

6
A.J. Wensick, al-Mu’jam al-Mufahras li Alfaz} al-H{adi>s\ al-Nabawi>, Juz 2, h. 36. 

7
‘Ala> al-Di>n ’Ali> bin H{isa>m al-Din Ibn Qa>d}i> Kha>n al-Qa>diri> al-Sya>z\ili> al-Hindi> 

al-Burha>nafu>ri>, Kanz al-‘Umma>l fi> Sunan al-Aqwa>l wa al-‘Afwa>l, Juz 3 (Cet. V; t.t: Muassasah 

al-Risa>lah, 1401 H/1981 M), h. 565. 
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، والبيهقي في (359/ 1)أخرجه الترمذي  .ضعيف ( كف بب   ااً  ن    تال مِاامااً ) - 4096
 8.(1/ 107/ 3)" الكبير"، والطبراني في (8432/ 340/ 6)" الشعب"

Berikut penjelasan dari keterangan di atas: 

Hadis di atas terdapat pada Sunan al-Tirmiz\i>, Sya’b al-I>man al-Baihaqi> 

dan Mu’jam al-Kabi>r al-T{abra>ni>. 

Setelah melakukan takhri>j al-h}adi>s\, selanjutnya peneliti melakukan 

pengumpulan hadis dari kitab sumber berdasarkan kode atau petunjuk dari kitab-

kitab takhri>j. Untuk mempermudah proses pengumpulan, peneliti menggunakan 

software Maktabah Syamila. Maka ditemukan hasil sebagai berikut: 

a. Sunan al-Tirmiz\i> 

رإِ بثْمًنمُخَ عأَيَّاشٍ  عأَنإِ ابثْمًنإِ وأَىثْمًبإِ بثْمًنإِ ممُخَنأَبِّوٍ  عأَنثْمً  أَبإِيوإِ  : حأَدَّ تَأَنأَا  أَ أَالأَ مُخَ بثْمًنمُخَ الكأَ ثْمً إِ اللمُخَوفيإِ   قأَالأَ  حأَدَّ تَأَنأَا  أَبمُخَو بأَلثْمً
ماًا: قأَالأَ رأَسمُخَولمُخَ اللهإِ اأَلَّف اللَّومُخَ عأَلأَيثْمًوإِ وأَسأَلَّ أَ : عأَنإِ ابثْمًنإِ عأَبَّاسٍ قأَالأَ   أَكأَف بإِبأَ  إِ ثْمًاًا  أَنثْمً  أَ  تَأَتأَالأَ مِمُخَأَااإِ

9 

b. Mu’jam al-Kabi>r al-T{abra>ni> 

رإِ بثْمًنمُخَ عأَيَّاشٍ  عأَنثْمً  مُخَ بثْمًنمُخَ جأَعثْمًكأَرٍ الثْمًقأَتَّاتمُخَ الثْمًلمُخَوفيإِ    نا عأَبثْمًدمُخَ الْثْمًأَمإِيدإِ بثْمًنمُخَ اأَالإِحٍ   نا  أَبمُخَو بأَلثْمً حأَدَّ تَأَنأَا الْثْمًمُخَسأَيْثْمً
قأَالأَ رأَسمُخَولمُخَ اللهإِ اأَلَّف اللهمُخَ :  إِ ثْمًرإِييأَ ابثْمًنإِ بإِنثْمً إِ وأَىثْمًبإِ بثْمًنإِ ممُخَنأَبِّوٍ  عأَنثْمً وأَىثْمًبإِ بثْمًنإِ ممُخَنأَبِّوٍ  عأَنإِ ابثْمًنإِ عأَبَّاسٍ  قأَالأَ 

ماًا»: عأَلأَيثْمًوإِ وأَسأَلَّ أَ   10« أَكأَف بإِبأَ  إِ ثْمًاًا   أَنثْمً  أَ  تَأَتأَالأَ مِمُخَأَااإِ

c. Sya’b al-I<ma>n 

رإِو بثْمًنمُخَ مأَطأَرٍ  نا مُمُخَأَمَّدمُخَ بثْمًنمُخَ جأَعثْمًكأَرٍ الثْمًلمُخَوفيإِ   نا عأَبثْمًدمُخَ الْثْمًأَمإِيدإِ بثْمًنمُخَ  بتَأَرأَنأَا  أَبمُخَو نأَصثْمًرإِ بثْمًنمُخَ قتَأَتأَا أَةأَ   نا  أَبمُخَو عأَمثْمً  أَخثْمً
رإِ بثْمًنمُخَ عأَيَّاشٍ  عأَنإِ ابثْمًنإِ وأَىثْمًبإِ بثْمًنإِ ممُخَنأَبِّوٍ  عأَنثْمً  أَبإِيوإِ  عأَنإِ ابثْمًنإِ عأَبَّاسٍ  قأَالأَ  قأَالأَ رأَسمُخَولمُخَ اللهإِ : اأَالإِحٍ  نا  أَبمُخَو بأَلثْمً

ماًا: " اأَلَّف اللَّومُخَ عأَلأَيثْمًوإِ وأَسأَلَّ أَ   11" أَكأَف بإِبأَ  إِ ثْمًاًا  أَنثْمً  أَ  تَأَتأَالأَ مِمُخَأَااإِ
                                                           

 
8
Abu> Abd al-Rahman Muhammad Na>sir al-Di>n bin Ha>jj Nu>h bin Naja>ti> bin A<dam  

al-Asyqu>dri> al-Alba>ni>, Silsilah al-ah}a>di>s\ al-D{a’i>fah wa al-Maud}u>’ah wa As \aruha> al-Sayyi’  

al-Ummah, Juz 9 (Cet. I; Riyad: Da>r al-Ma’a>rif, 1992 M/1412 H), h. 96. 

 
9
Muh}ammad ‘I<sa> bin Saurah Mu>sa> bin al-D{ah}h}a>k al-Tirmiz\i> Abu> ‘I<sa>, al-Ja>mi‘ al-Kabi>r 

– Sunan al-Tirimiz\i>, Juz 3 (Beirut: Da>r al-Garb al-Isla>mi>, 1998 M), h. 427. 

10
Sulaima>n bin Ah}mad bi n Ayyu>b bin Mut}air al-Lakhmi> al-Sya>mi> Abu> al-Qa>sim  

al-T{abra>ni>, al-Mu‘jam al-Kabi>r, Juz 11 (Cet. II; Kairo: Maktabah Ibn Taimiyah. t.th), h. 57. 
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3. I’tiba>r al-H{adi>s\ 

 Berdasarkan hasil takhri>j al-h}adi>s\ di atas, peneliti menemukan bahwa 

hadis yang berbunyi ‚ ماًا  ,atau yang semakna dengannya ‛ أَكأَف بإِبأَ  إِ ثْمًاًا  أَنثْمً  أَ  تَأَتأَالأَ مِمُخَأَااإِ

memiliki 3 jalur sanad dan 9 periwayat dengan rincian 1 jalur dari Sunan al-

Tirmiz\i>, 1 jalur dari Syu’bah al-I>man al-Baihaqi> dan 1 jalur dari Mu’jam al-Kabi>r 

al-T{abra>ni>.  

Di dalam jalur sanad Imam Tirmiz\i> dan Imam Baihaqi>, periwayat 

ketiga adalah Ibn Wahb bin Munabbih atau anak dari Wahb bin 

Munabbih, yang menyatakan bahwa dia menerima riwayat dari abi>hi 

atau ayahnya. Namun setelah membandingkan kedua riwayat tersebut 

dengan riwayat Imam T{abra>ni> serta membaca penjelasan ulama, maka 

diketahui bahwa Ibn Wahb bin Munabbih yang dimaksud di dalam 

rangkaian sanad-sanad tersebut adalah Idri>s bin Sina>n, anak dari putri 

Wahb bin Munabbih. Kemudian abi>hi yang dimaksud dalam rangkaian 

sanad-sanad tersebut adalah kakeknya, yaitu Wahb bin Munabbih. 

Di dalam hadis yang berasal dari Sunan al-Tirmi>z\i>, kutipan hadis 

diawali dengan حأَدَّ تَأَنأَا yang dinyatakan oleh Imam al-Tirmi>z\i dan 

disandarkan kepada Fad}a>lah bin Fad}l. Karena Imam al-Tirmiz\i> 

berkedudukan sebagai mukharri>j al-h}adi>s\ dan periwayat terakhir, maka 

Fad}a>lah bin Fad}l> dalam ilmu hadis disebut sebagai sanad pertama. 

Sedangkan Ibn Abba>s yang berkedudukan sebagai periwayat pertama 

yang menerima dan menyampaikan hadis dari Nabi saw, dalam ilmu 

hadis disebut sebagai sanad terakhir. Urutan periwayat dan sanad untuk 

hadis dari Sunan al-Tirmiz\i> di atas dikemukakan dalam tabel berikut: 

  

                                                                                                                                                               

11
Ah}mad bin al-H{usain bin ‘Ali> bin Mu>sa> al-Khusraujirdi> al-Khura>sa>ni> Abu> Bakr 

al-Baihaqi>, Sya’bu al-I<ma>n, Juz 11 (Cet. I; Riyadh: Maktabah al-Rusyd, 1423 H/2003 M), h. 16. 
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No Nama Periwayat Ururtan Periwayat Urutan Sanad 

1 Ibn Abba>s Periwayat I Sanad V 

2 Wahb bin Munabbih Periwayat II Sanad IV 

3 Ibdri>s bin Sina>n Periwayat III Sanad III 

4 Abu> Bakr bin Ayya>sy Periwayat IV Sanad II 

5 Fad}a>lah bin Fad}l al-Ku>fi> Periwayat V Sanad I 

6 Imam al-Tirmiz}i> Periwayat VI Mukharri>j al-h{adi>s\ 

 Di dalam hadis yang berasal dari Mu’jam al-Kabi>r al-T{abra>ni>, kutipan 

hadis diawali dengan حأَدَّ تَأَنأَا yang dinyatakan oleh Imam al-T{abra>ni> dan 

disandarkan kepada Husain bin Ja’fa>r al-Qatta>n al-Ku>fi>. Karena Imam al-T{abra>ni> 

berkedudukan sebagai mukharri>j al-h}adi>s\ dan periwayat terakhir, maka Husain 

bin Ja’fa>r al-Qatta>n al-Ku>fi>> dalam ilmu hadis disebut sebagai sanad pertama. 

Sedangkan Ibn Abba>s yang berkedudukan sebagai periwayat pertama yang 

menerima dan menyampaikan hadis dari Nabi saw, dalam ilmu hadis disebut 

sebagai sanad terakhir. Urutan periwayat dan sanad untuk hadis dari Mu’jam al-

Kabi>r al-T{abra>ni> di atas dikemukakan dalam tabel sebagai berikut: 

 

No Nama Periwayat Ururtan Periwayat Urutan Sanad 

1 Ibn Abba>s Periwayat I Sanad VI 

2 Wahb bin Munabbih Periwayat II Sanad V 

3 Ibdri>s bin Sina>n Periwayat III Sanad IV 

4 Abu> Bakr bin Ayya>sy Periwayat IV Sanad III 

5 ‘Abd al-H{ami>d bin S{a>lih Periwayat V Sanad II 

6 H{usain bin Ja’fa>r al-Qatta>n  Periwayat VI Sanad I 

7 Imam al-T{abra>ni Periwayat VII Mukharri>j al-h{adi>s\ 
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 Di dalam hadis yang berasal dari Sya’b al-I<man al-Baihaqi>, 

kutipan hadis diawali dengan بتَأَرأَنأَا -yang dinyatakan oleh Imam al  أَخثْمً

Baihaqi> dan disandarkan kepada Abu> Nas}r bin Qata>dah. Karena Imam al-

Baihaqi> berkedudukan sebagai mukharri>j al-h}adi>s\ dan periwayat terakhir, 

maka Abu> Nas}r bin Qata>dah dalam ilmu hadis disebut sebagai sanad 

pertama. Sedangkan Ibn Abba>s yang berkedudukan sebagai periwayat 

pertama yang menerima dan menyampaikan hadis dari Nabi saw, dalam 

ilmu hadis disebut sebagai sanad terakhir. Urutan periwayat dan sanad 

untuk hadis dari Sya’b al-I<man al-Baihaqi> di atas dikemukakan dalam 

tabel sebagai berikut: 

 

No Nama Periwayat Urutan Periwayat Urutan Sanad 

1 Ibn Abba>s Periwayat I Sanad VIII 

2 Wahbi bin Munabbih Periwayat II Sanad VII 

3 Ibdri>s bin Wahbi Periwayat III Sanad VI 

4 Abu> Bakr bin Ayya>s Periwayat IV Sanad V 

5 ‘Abd al-H{ami>d bin S{a>lih Periwayat V Sanad IV 

6 Muh}ammad bin Ja’fa>r al-Ku>fi> Periwayat VI Sanad III 

7 Abu> Amr bin Mat}r Periwayat VII Sanad II 

8 Abu> Nas}r bin Qata>dah Periwayat VIII Sanad I 

9 Imam al-Baihaqi> Periwayat IX Mukharri>j al-h{adi>s\ 

  Berdasarkan penjelasan di atas, maka jalur periwayatan hadis 

ماًا  dari seluruh mukharri>j al-h}adi>s\ dapat digambarkan  أَكأَف بإِبأَ  إِ ثْمًاًا  أَنثْمً  أَ  تَأَتأَالأَ مِمُخَأَااإِ

dengan skema gabungan sebagai berikut: 
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SKEMA GABUNGAN 
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 Dari skema gabungan di atas, di ketahui bahwa hadis  َأَكأَف بإِبأَ  إِ ثْمًاًا  أَنثْمً  أَ  تَأَتأَالأ 
ماًا  tidak memliki syahid karena sahabat yang meriwayatkannya hanya Ibn مِمُخَأَااإِ

‘Abba>s. Adapun mutabi’-nya, jika sanad yang diteliti adalah dari jalur Tabra>ni>, 

maka Fad}a>lah bin Fad}l merupakan mutabi’ bagi ‘Abd al-H{ami>d bin S{a>lih} dan 

Muh}ammad bin Ja’far merupakan mutabi’ bagi H{usain bin Ja’far. 

4. Kritik Sanad 

a. Imam al-Tirmiz\i> 

 Nama lengkap dan nasabnya adalah Muh}ammad bin ‘I{sa> bin Saurah bin 

Mu>sa> bin al-D{ah}h}a>k al-Sulami> at-Tirmiz\i>. Dan dia memiliki nama kunyah Abu> 

‘I<sa>.
 
Dia dilahirkan pada tahun 209 H di sebuah daerah bernama Tirmiz dan 

meninggal di bulan Rajab pada tahun 279 H. Namanya tersebut dinisbatkan 

kepada sebuah sungai yang ada di daerah tersebut yang sering dikenal dengan 

nama Jaihun.  

 Imam Tirmiz\i> merupakan ulama yang buta, namun para ulama berbeda 

pendapat akan kebutaan yang dia alami pada waktu itu. Ada yang mengatakan 

bahwa Imam Tirmiz\i> mengalami kebutaan sejak ia lahir. Akan tetapi yang benar 

adalah ia mengalami kebutaan pada masa tuanya, yaitu masa setelah ia banyak 

melakukan perjalanan untuk menuntut ilmu. 

 Imam al-Tirmiz\i> mulai belajar agama sejak ia masih muda. Dia 

mengambil ilmu dari para syekh yang ada di negaranya. Kemudian dia memulai 

melakukan perjalanan dalam menuntut ilmu agama ke berbagai negara, temasuk 

menerima dan menyampaikan hadis. Beberapa daerah yang pernah ia datangi 

pada saat itu adalah Khurasan, Iraq, Madinah, Mekkah, dan yang lainnya, kecuali 

Mesir dan Syam. 

 Di antara para gurunya adalah Isha>q bin Ra>hwaih, Imam Bukha>ri>, Imam 

Muslim, Imam Abu> Da>wud, Qutaibah bin Sa’i >d, Fad}a>lah bin Fad}l al-Ku>fi> dan 
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masih banyak lagi. Dan di antara muridnya adalah Abu> Bakr Ah}mad bin Isma>’i >l 

al-Samarqandi>, Abu> Ha>mid al-Marwazi>, al-Rabi>’ bin Hayya>n al-Bahi>li> dan masih 

banyak lagi.
12

 

 Berikut penilaian ulama kritikus terhadap pribadi Imam al-Tirmiz\i>:
 

1) Ibn Hibba>n menilainya s\iqah, penghimpun, menyusun, menghafal hadis.
13

 

2) Al-Z|ahabi> menilainya s\iqah yang disepakati.
14

 

3) Ibn H{ajar al-As}qala>ni> dan al-Khali>li> menilainya s\iqah dan disepakati. 

4) Al-Idri>si> mengatakan bahwa al-Tirmiz\i> adalah teladan dalam ilmu hadis.
15

 

b. Fad}a>lah bin Fad}l al-Ku>fi> 

 Namanya lengkapnya adalah Fad}a>lah bin al-Fad}l bin Fad}a>lah  

al-Tami>mi> al-Tuhawi> al-Ku>fi>. Ia dikenal dengan nama kunya Abu> Fad}l  

al-Ku>fi>, sedangkan sebutan al-Ku>fi> merupakan penisbatan kepadanya terhadap 

tempat tinggalnya, yaitu kota Kufah.
16

 Ia wafat pada tahun antara tahun 241 

hingga 250 hijriah.
17

  

 Di antara guru-gurunya adalah, Abu> Bakr bin ‘Ayya>sy, Abu> Da>wud al-

H{afari>, S|a>bit bin Muh{ammad al-Za>hid, Ibn ‘Abdulla>h al-Lahha>m dan selainnya. 

                                                           

 
12

Yu>suf bin ‘Abd al-Rahman bin Yu>suf Abu> Ha>jja>j Jama>l al-Di>n al-Zakki> Abi> 

Muh{ammad al-Qada>’i al-Kalbi> al-Mizzi>, Tahz\ib al-Kama>l fi Asma>’ al-Rija>l, Juz 26 (Cet. I; 

Beirut: Muassasah al-Risa>lah, 1400 H/1980 M), h. 250-252. Lihat juga Syams al-Di>n Abu> 

‘Abdilla>h Muh}ammad bin Ah}mad bin ‘Us \ma>n bin Qa>imaz al-Z|ahabi>, Siyar A’la>m al-Nubala>’, Juz 

13 (Cet. III; t.t: Muassasah al-Risa>lah, 1405 H/1985 M), h. 270-272. 

 
13

Yu>suf bin ‘Abd al-Rahman bin Yu>suf Abu> Ha>jja>j Jama>l al-Di>n al-Zakki> Abi> 

Muh{ammad al-Qada>’i al-Kalbi> al-Mizzi>, Tahz\ib al-Kama>l fi Asma>’ al-Rija>l, Juz 26, h. 252. 

 
14

Syams al-Di>n Abu> ‘Abdilla>h Muh}ammad bin Ah}mad bin ‘Us \ma>n bin Qa>’ima>z  

al-Z|ahabi>, Mi>za>n al-I’tida>l al-Rija>l, Juz 3 (Cet. I; Beirut: Da>r al-Ma’rifah wa al-Nasyr, 1382 

H/1963 M), h. 678. 

 
15

Abu> al-Fad}l Ah}mad bin ‘Ali> bin Muh}ammad bin Ah}mad bin H{ajr al-‘Asqala>ni>, Tahz\i>b 

al-Tahz\i>b, Juz 9 (Cet. I; Beirut: Muassasah al-Risa>lah, 1400 H/1980 M), h. 388. 

 
16

Yu>suf bin ‘Abd al-Rahman bin Yu>suf Abu> Ha>jja>j Jama>l al-Di>n al-Zakki> Abi> 

Muh{ammad al-Qada>’i al-Kalbi> al-Mizzi>, Tahz\ib al-Kama>l fi Asma>’ al-Rija>l, Juz 23, h. 189. 

 
17

Syams al-Di>n Abu> ‘Abdulla>h Muh}ammad bin Ah}mad bin ‘Us \ma>n bin Qaimaz  

al-Z|ahabi>, Ta>ri>kh al-Isla>m wa Wafayya>t al-Masya>hirah wa al-A’la>m, Juz 5 (Cet. I; t.t: Da>r al-

Garb al-Isla>m, 2003 M), h. 1204. 
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Dan di antara murid-muridnya adalah, Imam al-Tirmiz\i>, Abu> Bakr Ah{mad bin 

‘Amr bin ‘Abd al-Kha>lik, Abu> al-H{ari>sy al-Kila>bi>, Ah{mad bin al-Qa>sim bin 

‘At}iyyah, Badr bin Hi>syam , dan lainnya.
18

 

 Berikut penilaian kritikus hadis tentang pribadi Fad}a>lah bin al-Fad}l al-

Ku>fi>: 

1) Abu> Ha>tim menilainya s}udu>q. 

2) Al-Nasa>’i menilainya s\iqah. 

3) Ibn Hibba>n menyebutnya dalam kitab al-S{iqah.
 19

 

4) Al-Z|ahabi> menilainya s\iqah.
20

 

 Data di atas menunjukan bahwa jarak antar tahun lahir Imam al-Tirmiz\i> 

(209 H) dengan tahun wafat Fad}a>lah (241 H - 250 H) adalah sekitar tiga puluh 

dua hingga empat puluh satu tahun, jika berdasar pada standar seorang perawi 

menerima dan meriwayatkan hadis yaitu lima belas tahun, maka ada 

kemungkinan mereka berdua untuk bertemu dikarenakan Imam al-Tirmiz\i> 

memiliki waktu tujuh belas hingga dua puluh enam tahun setelah ia berusia lima 

belas tahun untuk belajar sebelum Fad}a>lah wafat. Namun faktor yang 

menunjukkan kemungkinan terjadinya pertemuan adalah adanya pengakuan guru 

murid antara keduanya. 

 Tidak ada satupun ulama kritikus yang memberikan celaan terhadap 

pribadi Imam al-Tirmiz\i>, dan pujian yang diberikan kepadanya merupakan pujian 

yang berperingkat tinggi. Oleh karena itu, pernyataannya yang mengatakan 

bahwa dia telah menerima riwayat hadis ماًا  dari Fad}a>lah  أَكأَف بإِبأَ  إِ ثْمًاًا  أَنثْمً  أَ  تَأَتأَالأَ مِمُخَأَااإِ

                                                           

 
18

Yu>suf bin ‘Abd al-Rahman bin Yu>suf Abu> Ha>jja>j Jama>l al-Di>n al-Zakki> Abi> 

Muh{ammad al-Qada>’i al-Kalbi> al-Mizzi>, Tahz\ib al-Kama>l fi Asma>’ al-Rija>l, Juz 23, h. 180-190. 

 
19

Yu>suf bin ‘Abd al-Rahman bin Yu>suf Abu> Ha>jja>j Jama>l al-Di>n al-Zakki> Abi> 

Muh{ammad al-Qada>’i al-Kalbi> al-Mizzi>, Tahz\ib al-Kama>l fi Asma>’ al-Rija>l, Juz 23, h. 190.  

 
20

Syams al-Di>n Abu> ‘Abdulla>h Muh}ammad bin Ah}mad bin ‘Us \ma>n bin Qaimaz  

al-Z|ahabi>, Ta>ri>kh al-Isla>m wa Wafayya>t al-Masya>hirah wa al-A’la>m, Juz 5, h. 1204. 
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dengan metode as-sama’ menggunakan sigat ‚h}addasana>‛, dapat dipercaya. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa sanad antara Imam al-Tirmiz\i> dan Fad}a>lah 

dalam keadaan bersambung. 

c. Abu> Bakr bin Ayya>sy 

 Nama lengkapnya adalah Abu> Bakr bin Ayya>sy bin Sa>lim al-Asadi> al-

Kufi> al-H{anna>t al-Muqri’, namun lebih dikenal dengan julukan Syu’bah bin 

Ayya>sy. Budak Wa>sil bin Hayya>n al-Ahdab al-Asadi>. Dia merupakan cucu dari 

budak Samrah bin Jundub al-Faza>ri>, sahabat Nabi saw. Ulama berbeda pendapat 

mengenai tahun lahirnya, ada yang menyebut tahun 95, 96 atau 100 hijriah. Dan 

ia meninggal sekitar tahun 192 hingga 195 hijriah, ketika ia berusia sembilan 

puluh tahun. 

 Ada beberapa pendapat mengenai nama asli Abu> Bakr bin Ayya>sy. Di 

antara pendapat-pendapat tersebut mengatakan bahwa namanya adalah Syu'bah. 

Pendapat-pendapat lain mengatakan bahwa namanya adalah Muh}ammad, 

‘Abdulla>h, Sa>lim, Raubah, Muslim, Khada>s, Mutarri>f, Hamma>d atau Habi>b. 

Namun pendapat yang benar adalah yang mengatakan bahwa namanya adalah 

Syu’bah sebagaimana yang dijuluki kepadanya, karena Abu> Ha>syim al-Rifa'i dan 

Husain bin Abd al-Awwa>l bertanya tentang namanya, kemudia Syu’bah 

menjawab, ‚Namaku adalah panggilanku‛. 

 Abu> Bakr bin Ayya>sy merupakan ulama yang masyhur di Kufah dan 

memiliki banyak gelar kehormatan. Ia digelari sebagai al-Muqri’ (ahli al-Qur’an), 

al-Muh{addis\ (ahli hadis), al-Faqi>h (ahli fikih), Syaikh al-Isla>m dan gelar 

kehormatan lainnya. Dia meriwayatkan hadis yang memiliki banyak jalur dan 

banyak ulama besar meriwayatkan darinya. Dikatakan bahwa ia adalah salah satu 

spesialis dalam riwayat. Dia juga murid Imam ‘A<s}im dalam belajar qira>’ah.
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 Abu> Bakr memiliki banyak guru dan murid dalam periwayatan hadis.   

Dia menerima riwayat dari al-Ajlah} bin ‘Abd al-Kindi>, Abu> H{us}ain ‘Us \ma>n bin 

‘A<s}im al-Asadi>, Abd al-‘Azi>z bin Rufai’, Yazi>d bin Abu> Zia>d, Abu> Ish}a>q bin al-

Sabi>’i>, Abi> Ish}a>q al-Sabi>’i>, Isma’il al-Suddi>, Idri>s bin Sina>n dan masih banyak 

lagi. Dan di antara yang menerima riwayat darinya adalah Ibra>hi>m bin Ziya>d al-

‘Ajali>, Ah}mad bin Badi>l al-Ya>mi>, Ah}mad bin Hanbal, Waki>’, Abu> Da>wud, Abu> 

Bakr bin Abu> Syaibah, Ah}mad bin ‘Abdulla>h bin Yu>nus, ‘Adbulla>h bin Muba>rak, 

Fad}a>lah bin Fad}li> al-Tami>mi> dan masih banyak lagi. 

 Berikut peniaian dari ulama kritikus hadis tentang pribadi Abu> Bakr: 

1) Al-Hassan bin I<sa al-Naisaburi> mengatakan, ‚Ibn al-Muba>rak memuji Abu> 

Bakr bin Ayya >sy‛. 

2) Ah}mad bin H{anbal menilainya sudu>q, s\iqah, dan penulis al-Qur'an dan 

yang terbaik. 

3) Ibn Hibban menyebutnya dalam buku al-S|iqah. 

4) Ah}mad bin Udai mengatakan, bahwa dia tidak menemukan hadis yang 

tercela dari Abu> Bakr kecuali jika yang meriwayatkan darinya adalah 

orang yang lemah.
 21

 

 Data di atas menunjukan bahwa jarak antara tahun wafat Fad}a>lah (241 H 

- 250 H) dengan tahun wafat Abu> Bakr (192 H -195 H) adalah sekitar empat 

puluh sembilan sampai lima puluh lima tahun, jika melihat jarak wafat keduanya 

yang melebihi empat puluh tahun, maka sangat kecil kemungkinan untuk 

bertemu. Namun faktor yang menunjukkan kemungkinan terjadinya pertemuan 

adalah adanya pengakuan guru murid antara keduanya dan sama-sama merupakan 

penduduk kufah. 

                                                           

 21
Yu>suf bin ‘Abd al-Rahman bin Yu>suf Abu> Ha>jja>j Jama>l al-Di>n al-Zakki> Abi> 

Muh{ammad al-Qada>’i al-Kalbi> al-Mizzi>,  Tahz\ib al-Kama>l fi Asma>’ al-Rija>l, Juz 33, h. 129-135. 

Lihat juga Syams al-Di>n Abu> ‘Abdilla>h Muh}ammad bin Ah}mad bin ‘Us \ma>n bin Qa>imaz  

al-Z|ahabi>, Siyar A’la>m al-Nubala>’, Juz 8, h. 495-498. 
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 Tidak ada satupun ulama kritikus yang memberikan celaan terhadap 

pribadi Fada>lah}, ulama kritikus menilai Fad}a>lah sebagai perawi yang s\iqah. Oleh 

karena itu, pernyataannya yang mengatakan bahwa dia telah menerima riwayat 

hadis ماًا  ’dari Abu> Bakr dengan metode as-sama  أَكأَف بإِبأَ  إِ ثْمًاًا  أَنثْمً  أَ  تَأَتأَالأَ مِمُخَأَااإِ

menggunakan sigat ‚h}addasana>‛ dapat dipercaya. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa sanad antara Fad}a>lah dan Abu> Bakr dalam keadaan bersambung. 

d. Idri>s bin Sina>n 

 Namanya adalah Idri>s bin Sina>n al-Yama>ni>, Abu> ‘Ilyas al-San'a>ni. Anak 

dari putri Wahb bin Munabbih dan ayah dari Abd Al-Mun'im bin Idri>s. 

 Dia menerima riwayat dari ayahnya, Sina>n al-Yama>ni>, al-Bakhtari> bin 

Hila>l, Muja>hid bin Jabr al-Makki, Abi Ja’far Muh}ammad bin Ali> bin al-Hussein 

dan kakeknya, Wahb bin Munabbih Al-Yama>ni>. Adapun yang mengambil 

riwayat darinya adalah Abu Huz\aifah, Ish}a>q bin Bishr al-Bukha>ri, al-Hakam bin 

Aba>n al-Adani>, Syarh}abi>l bin ‘Abd al-Kari>m al-San'a>ni, ‘Abba>d bin Kas\i>er al-

S|aqafi>, putranya ‘Abd al-Mun'im bin Idri>s, ‘Abd al-Rah}ma>n bin Muh}ammad al-

Muharbi>, Ali> bin S|a>bit al-Jazari>, Al-Mu'a>fa bin Imra>n Al-Mawsili>, Yusuf bin 

Ziya>d Syekh Asad bin Mu>sa, dan Abu> Bakr bin Ayya>sy.
22

 

1) Abu> Ah}mad bin ‘Adi> berkata, ‚Dia (Idri>s bin Sina>n) tidak memiliki 

riwayat-riwayat yang bagus dan hadis-hadisnya hanya sedikit‛.
23

 

2) Al-Da>raqut}ni> menilai Idri>s bin Sina>n, ‚Matru>k ‛.
24

 

3) Ibn H{ajar menilai Idri>s bin Sina>n, ‚D{a’i>f‛.
25

 

                                                           

 
22

Yu>suf bin ‘Abd al-Rahman bin Yu>suf Abu> Ha>jja>j Jama>l al-Di>n al-Zakki> Abi> 

Muh{ammad al-Qada>’i al-Kalbi> al-Mizzi>, Tahz\ib al-Kama>l fi Asma>’ al-Rija>l, Juz 2, h. 298. 

 
23

Yu>suf bin ‘Abd al-Rahman bin Yu>suf Abu> Ha>jja>j Jama>l al-Di>n al-Zakki> Abi> 

Muh{ammad al-Qada>’i al-Kalbi> al-Mizzi>, Tahz\ib al-Kama>l fi Asma>’ al-Rija>l, Juz 2, h. 299. Lihat 

juga Abu> Ah }mad bin ‘Adi> al-Jarja>ni>, al-Ka>mil ri> D{u’afa>’ al-Rija>l, Juz 2 (Cet. I; Beirut: al-Kutub 

al-‘Ilmiyyah, 1418 H/1997 M), h. 34. 

 
24

Syams al-Di>n Abu> ‘Abdilla>h Muh}ammad bin Ah}mad bin ‘Us \ma>n bin Qa>’ima>z  

al-Z|ahabi>, Mi>za>n al-I’tida>l al-Rija>l, Juz 1, h. 169. 
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 Setelah melakukan penelusuran, peneliti tidak menemukan banyak 

informasi terkait biografi Idri>s bin Sina>n bin Wahb. Di dalam kitab Tahzi>b al-

Tahzi>b, Tahzi>b al-Ka>mal dan Siyar al-A’la>m, peneliti tidak menemukan tahun 

lahir maupun wafatnya sehingga sulit untuk mengetahui apakah pernah terjadi 

pertemuan antara Abu> Bakr dan Idri>s. Namun faktor yang menunjukkan 

kemungkinan terjadinya pertemuan adalah adanya pengakuan guru murid antara 

keduanya. 

 Tidak ada satupun ulama kritikus yang memberikan celaan terhadap 

pribadi Abu> Bakr, ulama kritikus menilainya sebagai perawi yang s\iqah. Oleh 

karena itu, pernyataannya yang mengatakan bahwa dia telah menerima riwayat 

hadis ماًا  ,‛dari Idri>s dengan menggunakan sigat ‚’an  أَكأَف بإِبأَ  إِ ثْمًاًا  أَنثْمً  أَ  تَأَتأَالأَ مِمُخَأَااإِ

dapat dipercaya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sanad antara Abu> Bakr dan 

Idri>s dalam keadaan bersambung. 

e. Wahb bin Munabbih 

 Nama dan nasabnya adalah Wahb bin Munabbih bin Ka>mil bin Si>j bin Z|i> 

Kaba>r al-Yama>ni> al-San'a>ni> al-Z|ama>ri>. Nama julukannya adalah Abu> ‘Abdulla>h 

al-Bana>wi>. Saudara dari Hamma>m bin Munabbih, Maqil bin Munabbih, dan 

Gaila>n bin Munabbih. Ia merupakan seorang tabi’in yang lahir di Yaman tahun 

34 H pada masa kekhalifaan Us\ma>n bin Affa>n, dan meninggal di bulan Muharram 

antara tahun 110, 114 atau 116 hijriah di daerah Shan’a, Yaman di usia ke 

sembilan puluh tahun.
26

 

  

                                                                                                                                                               

 
25

Yu>suf bin ‘Abd al-Rahman bin Yu>suf Abu> Ha>jja>j Jama>l al-Di>n al-Zakki> Abi> 

Muh{ammad al-Qada>’i al-Kalbi> al-Mizzi>, Tahz\ib al-Kama>l fi Asma>’ al-Rija>l, Juz 2, h. 299.  

 
26

Abu> al-‘Abba>s Syams al-Di>n Ah}mad bin Muh}ammad bin Ibra>hi>m bin Abi> Bakr bin  

al-Khalka>n al-Barmaki> al-Irbali>, Wafaya>t al-A’ya>n wa Anba>' Abna>' al-Zama>n, Juz 6 (Beirut: Da>r 

S{a>dir, 1990 M), h. 36. 
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 Wahb bin Munabbih sebenarnya bedarah Persia, karena orang tuanya, 

yaitu Munabbih, berasal dari daerah Herah di Khurasan. Munabbih adalah 

penduduk Herah namun kemudian meninggalkan daerah Herah atas perintah 

Kisrah. Dia kemudian memeluk Islam pada masa Nabi dan menjadi muslim yang 

baik.  

 Wahb bin Munabbih berguru dan mengambil hadis dari banyak sahabat 

Nabi saw, di antaranya Ibn Abba>s, Abu> Hurairah, Abu> Sa’i>d, Nu’ma>n bin Bashi>r, 

Jabir, Ibn Umar dan ‘Abdulla>h bin ‘Amr bin ‘A<s}. Adapun yang meriwayatkan 

hadis darinya antara lain adalah Idri>s bin Sina>n, Amr bin Dina>r, Sama>k bin al-

Fadl, ‘Auf al-‘Ara>bi>, ‘A<s}im bin Raja> bin Haywa>h, Yazi>d bin Yazi>d bin Ja>bir, 

termasuk anak-anaknya.
27

 

 Berikut penilaian para ulama kritikus: 

1) Abu> Zur’ah dan al-Nasa>’i> menilainya sebagai perawi yang s\iqah. 

2) Ibn Hibban menyebutnya dalam buku al-S|iqah. 

3) Al-‘Ajli berkata, ‚Dia seorang tabi’in yang s\iqah dan pemimpin di 

Shan’a‛.
28

 

4) Al-Z|ahabi> menilainya dengan sebutan s\iqah s}a>daqa>.29
 

5) Amr bin Ali> berkata, ‚Dia lemah‛.
30

 

                                                           

 27
Yu>suf bin ‘Abd al-Rahman bin Yu>suf Abu> Ha>jja>j Jama>l al-Di>n al-Zakki> Abi> 

Muh{ammad al-Qada>’i al-Kalbi> al-Mizzi>,  Tahz\ib al-Kama>l fi Asma>’ al-Rija>l, Juz 33, h. 129-135. 

Lihat juga Syams al-Di>n Abu> ‘Abdilla>h Muh}ammad bin Ah}mad bin ‘Us \ma>n bin Qa>imaz  

al-Z|ahabi>, Siyar A’la>m al-Nubala>’, Juz 4, h. 545. 

 
28

Yu>suf bin ‘Abd al-Rahman bin Yu>suf Abu> Ha>jja>j Jama>l al-Di>n al-Zakki> Abi> 

Muh{ammad al-Qada>’i al-Kalbi> al-Mizzi>, Tahz\ib al-Kama>l fi Asma>’ al-Rija>l, Juz 31, h. 142.  

 
29

Syams al-Di>n Abu> ‘Abdilla>h Muh}ammad bin Ah}mad bin ‘Us \ma>n bin Qa>’ima>z  

al-Z|ahabi>, Mi>za>n al-I’tida>l al-Rija>l, Juz 4, h. 352.  

 
30

Magalt}a>i bin Qili>j bin Abdulla>h al-Bakjari> al-Mas}ri> al-H{akri> al-H{anafi>, Abu Abdulla>h, 

Ala>’ al-Di>n, Ikma>l Tahz\ib al-Kama>l fi Asma>’ al-Rija>l, Juz 12 (t.t: al-Fa>ru>q al-H{adi>s\ah li  

al-T{aba>’ah wa al-Nasyr, 1422 H/2001 M), h. 266.  
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 Mayoritas ulama memuji kualitas pribadi Wahb bin Munabbih dengan 

berbagai macam ungkapan. Adapun dalam masalah periwayatan hadis, umumnya 

ulama kritikus menilainya s\iqah, namun Amr bin Ali> al-Falla>s mendaifkannya. 

Jika merujuk pada kaidah al-jarh} wa al-ta’di>l, maka pujian terhadap Wahb lebih 

didahulukan atas celaan kecuali celaan tersebut disertai alasan yang jelas. 

 Wahb adalah ulama yang masyhur pada masanya, selain pujian di atas, 

masih banyak kemuliaan Wahb yang diceritakan di dalam berbagai kitab para 

ulama, misalnya dalam Tahz\ib al-Kama>l fi Asma>’ al-Rija>l, Siyar A’la>m al-

Nubala>’ dan Mukhtas}ar Ta>ri>kh Damasyq.  

 Dia adalah seorang pemimpin, ahli ilmu, ahli khabar, dan ahli 

hikayat. Seorang ahli sejarah yang memiliki ilmu yang luas dan banyak 

membaca kitab-kitab kuno, sehingga dia menguasai kisah-kisah yang 

berhubungan dengan penciptaan alam semesta, bangsa-bangsa kuno, 

kisah para Nabi dan para raja. Meski riwayatnya dalam musnad hanya 

sedikit tetapi pengetahuannya melimpah tentang israiliyat dan ahli kitab. 

Dia mengaku telah membaca tiga puluh kitab yang diturunkan kepada 

tiga puluh Nabi. 

 Selama empat puluh tahun, dia tidak pernah mengumpat sesuatu yang 

bernyawa, dan selama dua puluh tahun dia tidak pernah berwudu di antara salat 

isya’ dan subuh, karena dia tidak batal selama waktu malam. Selain itu, selama 

empat  puluh tahun Wahb tidak pernah tidur di atas kasur. Wahb juga selalu 

menghafal kalimat yang dia ucapkan setiap hari, jika hafal maka tidak berpuasa, 

tapi jika tidak hafal maka akan berpuasa.  

 Bahkan karamah Wahb bin Munabbih pernah tampak ketika dia menginap 

di daerah Sha’dah, seseorang melihat dua telapak kakinya memancarkan sinar 
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terang seperti cahaya matahari. Kemudian Wahb berpesan kepada orang yang 

melihat hal itu agar merahasiakannya.
31

 

 Sebagaimana yang telah jelaskan sebelumnya, bahwa tidak banyak 

informasi yang ditemukan terkait biografi Idri>s bin Sina>n bin Wahb. Namun 

faktor yang menunjukkan kemungkinan terjadinya pertemuan antara Idri>s dan 

Wahb adalah adanya pengakuan guru murid serta hubungan kekeluargaan. Idri>s 

bin Sina>n merupakan cucu dari Wahb bin Munabbih, ia merupakan putra dari 

putri Wahb. 

 Meskipun demikian, pernyataan Idsri>s yang mengatakan bahwa dia telah 

menerima riwayat hadis ماًا  dari Wahb dengan  أَكأَف بإِبأَ  إِ ثْمًاًا  أَنثْمً  أَ  تَأَتأَالأَ مِمُخَأَااإِ

menggunakan sigat ‚’an‛, tidak dapat diterima. Sebab para ulama kritikus 

mencela pribadi Idri>s, dan tidak ada satupun yang menilainya s\iqah. Al-

Da>raqut}ni> menilainya sebagai perawi yang matru>k, yang dalam ilmu al-jarh} wa 

al-ta’di>l termasuk sebagai celaan yang berperingkat tinggi. Perawi yang dinilai 

matru>k berarti perawi tersebut ditinggalkan hadisnya, sebab adanya tuduhan 

bahwa ia telah berdusta, berbohong atau sebagainya.  

f. Ibn Abbas 

Nama dan nasabnya adalah ‘Abdulla>h bin ‘Abba>s bin ‘Abd al-Mut}t}ali>b 

bin Ha>syim al-Qurasi> al-Ha>syimi> al-Makkii>. Kunyahnya adalah Abu> al-‘Abba>s, 

namun lebih dikenal dengan julukan Ibn ‘Abba>s. Ayahnya, ‘Abba>s bin ‘Abd 

Mut}t}ali>b merupakan paman Rasululla>h saw dan ibunya bernama Ummu al-Fad}l 

Luba>bah binti al-Ha>ris\ bin Hazn al-Hila>liyah. Ibn ‘Abba>s berumur lima belas 

atau enam belas ketika Nabi saw meninggal. 

                                                           

 
31

Syams al-Di>n Abu> ‘Abdilla>h Muh}ammad bin Ah}mad bin ‘Us \ma>n bin Qa>imaz  

al-Z|ahabi>, Siyar A’la>m al-Nubala>’, Juz 4, h. 546-547. Lihat juga Yu>suf bin ‘Abd al-Rahman bin 

Yu>suf Abu> Ha>jja>j Jama>l al-Di>n al-Zakki> Abi> Muh{ammad al-Qada>’i al-Kalbi> al-Mizzi>, Tahz\ib  

al-Kama>l fi Asma>’ al-Rija>l, Juz 31, h. 145-146. Lihat juga Muh}ammad bin Makram bin Ali> Abu> 

al-Fadl Jama>l al-Di>n Ibn Manzu>r al-Ans}a>ri> al-Ruwaifi’i> al-Ifri>qi>, Mukhtas}ar Ta>ri>kh Damasyq li 

Ibn ‘Asa>kir, Juz 26 (Damaskus: Da>r al-Fikr li al-T{aba>’ah wa al-Nasyr, 1402 H/1984 M), h. 387. 
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Ibn ‘Abba>s merupakan keturunan Bani Hasyim, kabilah yang dihormati 

oleh bangsa Arab pada masa itu. Dia lahir di tahun ke-3 sebelum peristiwa hijrah 

ke Madinah. Dia meninggal di Taif namun terdapat perbedaan pendapat dari para 

ulama terkait tahun wafatnya, sebagian menyebutkan tahun 68, 69 atau 70 

hijriah.  

 Ibn ‘Abba>s menerima hadis dari Nabi Muh}ammad saw, ‘Uma>r bin 

Khatta>b, ‘Ali> bin Abi> Tha>lib, Mu’a>z \ bin Jaba>l, Abd al-Rah}ma>n bin ‘Auf, Abu> 

Sufya>n Sakhr bin Harb, Abu> Z|a>r al-Gifa>ri> dan para Sahabat yang lain. Sementara 

yang meriwayatkan hadis darinya di antaranya: Ali> bin ‘Abdulla>h bin ‘Abba>s, 

‘Abdulla>h bin Ma’bad, Ikrimah, Kuraib, Abu> Ma’bad Na>fiz \, Ana>s bin Ma>lik, Abu> 

al-T{ufail, Wahb bin Munabbih dan masih banyak lagi.  

 Ibn ‘Abba>s merupakan sahabat sekaligus sepupu Nabi saw, sehingga 

kaidah jarh} wa ta’di>l  yang berlaku adalah ‚Seluruh sahabat Nabi saw adalah 

adil‛, baik dalam riwayat hadis maupun kesaksian. Seluruh riwayat mereka 

diterima, demikian juga kesaksian mereka. Dan ini merupakan pendapat yang 

paling sahih dari semua pendapat yang ada. 

 Selain itu, Ibn ‘Abba>s memiliki keutamaan dibanding sahabat-sahabat 

lainnya yaitu diberikan wejangan pribadi serta didoakan langsung oleh Nabi saw, 

agar diberikan pemahaman akan ilmu agama dan tafsir. Sehingga  Ibn ‘Abba>s 

menjadi salah satu sahabat Nabi yang diakui kepakarannya dalam masalah tafsir, 

sebagaimana yang dikatakan ‘Abdulla>h bin Mas’u >d, ‚Orang yang paling paham 

tentang al-Qur’an adalah Ibn ‘Abba>s‛. Bahkan ia mendapat julukan ‚Lautan Ilmu 

dan Tinta‛ karena luasnya ilmu yang dimilikinya.
32

 

                                                           

 
32

Syams al-Di>n Abu> ‘Abdilla>h Muh}ammad bin Ah}mad bin ‘Us \ma>n bin Qa>imaz  

al-Z|ahabi>, Siyar A’la>m al-Nubala>’, Juz 3, h. 331-335. Lihat juga Yu>suf bin ‘Abd al-Rahman bin 

Yu>suf Abu> Ha>jja>j Jama>l al-Di>n al-Zakki> Abi> Muh{ammad al-Qada>’i al-Kalbi> al-Mizzi>, Tahz\ib al-

Kama>l fi Asma>’ al-Rija>l, Juz 15, h. 154-162. Lihat juga Abu> al-Fad}l Ah}mad bin ‘Ali> bin 

Muh}ammad bin Ah}mad bin H{ajr al-‘Asqala>ni>, Tahz\i>b al-Tahz\i>b, Juz 5, h. 276-280. 

https://muslim.or.id/83928-anas-bin-malik.html
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 Data di atas menunjukan bahwa jarak antara tahun lahir Wahb (34 H) 

dengan tahun wafat Ibn ‘Abba>s (68 H/69 H/70 H) adalah sekitar tiga puluh 

empat sampai tiga puluh enam  tahun, maka ada kemungkinan mereka berdua 

untuk bertemu dikarenakan Wahb bin Munabbih memiliki waktu sekitar 

sembilan belas sampai dua puluh satu tahun setelah ia berusia lima belas tahun 

untuk belajar sebelum Ibn ‘Abba>s wafat. Namun faktor lain yang menunjukkan 

kemungkinan terjadinya pertemuan adalah adanya pengakuan guru murid antara 

keduanya. 

 Mayoritas ulama kritikus menilai Wahb sebagai perawi yang s\iqah 

dengan pujian yang berperingkat tinggi. Oleh karena itu, pernyataannya yang 

mengatakan bahwa dia telah menerima riwayat hadis ماًا   أَكأَف بإِبأَ  إِ ثْمًاًا  أَنثْمً  أَ  تَأَتأَالأَ مِمُخَأَااإِ

dari Ibn ‘Abba>s dapat dipercaya meskipun metode penerimaan riwayatnya 

menggunakan sigat ‚’an‛. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sanad antara wahb 

dan Ibn ‘Abba>s dalam keadaan bersambung. 

 Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hadis 

ماًا  dari jalur Tirmiz\i> merupakan hadis matruk karena  أَكأَف بإِبأَ  إِ ثْمًاًا  أَنثْمً  أَ  تَأَتأَالأَ مِمُخَأَااإِ

Idris> bin Sina>n yang berkedudukan sebagai periwayat ketiga mendapat penilaian 

buruk dan dinilai matru>k (tertuduh berdusta) oleh para ulama kritikus, sehingga 

sanad hadis tersebut dinilai daif.  

 Sanad di atas tersebut tidak memiliki penguat dari jalur lain, sebab Idris> 

bin Sina>n terdapat di setiap jalus sanad dan tidak memiliki mutabi. Dengan 

demikian hadis  ًأَكأَف بإِبأَ  إِ ثْمًاًا  أَنثْمً  أَ  تَأَتأَالأَ مِمُخَأَااإِ ا  tersebut dapat dimpulkan berstatus 

Da’i>f  (lemah) dan penelitian tidak dapat dilanjutkan ke kritik matan.  
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B. Kualitas Hadis tentang Larangan Berdebat dalam Kitab al-Kaba>'ir 

yang Ditah}qi>q Muhyi> al-Di>n Mistu>  

1. Lafal Hadis 

Hadis ini terdapat dalam kitab al-Kaba>’ir karya imam al-Z|ahabi> yang di-

tah}qi>q oleh Muhyi> al-Di>n al-Mistu> pada bab al-Jida>l wa al-Mira>’ wa al-Lidad wa 

Wukala>’ al-Qud}a>h. Lafal hadisnya sebagai berikut: 

 مأَن خأَاا أَ في بأَاطإِ إِ وأَ ىمُخَو يأَعل  لَأَ يتَأَتأَل في سأَخأَطإِ الله حتّى يأَنتع :   قالعن ابن عمر  عن النبي 

Artinya: 

Dari Ibn ‘Umar, dari Nabi saw, dia berkata: Barangsiapa yang melakukan 
perdebatan dalam kebatilan sedangkan ia mengetahuinya, maka ia akan 
terus menerus berada dalam kemurkaan Allah sampai ia meninggalkan 
perdebatan itu. 

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

a. Takhri>j Melalui Periwayat Pertama Hadis. 

Penelusuran dilakukan menggunakan nama ‘Abdulla>n bin’ Uma>r atau Ibn 

‘Uma>r dalam kitab Tuh}fat al-Asyra>f bi Ma’rifat al-At}ra>f. Berikut hasil yang 

didapat: 

بمعنى حديث يحيى بن . الْديث... حديث من حال  شكاعتو  ون حد من حدو  الله  [  ق]
. ومن  عان علف خصوم  بظل   قد باء بغ ب من الله: قال . (8562ح )- عن ابن عمر . راشد

 عن علي بن الْسيْ بن  براىي   عن عمر بن يوني  عن عاا  بن مُمد (2: 14)د في القضايا 
 عن مُمد بن  علب  بن سو اء  (2: 6)ق في الأحكام  .بن زيد العمرر  عن االمنى بن يتيد  عنو بإِوإِ 

 و - من  عان بخصوم  بظل  : بالقص  الأخيرة- عن عمو مُمد بن سواء  عن حسيْ ااعل   عنو 
 33.لَ يتل في سخط الله حتّ ينتع- يعيْ علف ظل  

سمع  رسول الله اأَلَّف اللَّومُخَ عأَلأَيثْمًوإِ : جلسنا لعبد الله بن عمر   خرج  لينا  جلي  قال: حديث [ ]
- من حال  شكاعتو  ون حد من حدو  الله  قد ضا ى الله  ومن خاا  في باط  : وأَسأَلَّ أَ يقول

                                                           

33
Yu>suf bin ‘Abd al-Rahman bin Yu>suf Abu> al-H{a>jja>j Jama>l al-Di>n al-Zakki> Abi> 

Muh}ammad al-Qad}a>’i> al-Kalbi> al-Mizzi>, Tuh}fat al-Asyra>f bi Ma‘rifat al-At}ra>f, Juz 6, h. 231. 
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لَ يتل في سخط الله حتّ ينتع  ومن قال في مؤمن ما ليي  يو  سلنو الله ر غ  - وىو يعلمو 
 عن  حمد بن يوني  عن زىير  عن عمارة بن غتيَّ   عنو في القضاء (د). الخبال حتّ يخرج مّا قال

 34.بو

 Berikut penjelasan dari keterangan di atas: 

 Hadis di atas terdapat dalam kitab Tuh}fat al-Asyra>f bi Ma’rifat al-At}ra>f  

nomor hadis 8562, kitab Sunan Abi> Da>wud kitab al-qad}a>’ bab ke-14 urutan hadis 

ke-2 dan kitab sunan Ibn Ma>jah bab ke-6 urutan hadis ke-2.  

b. Takhri>j Melalui Lafal Pertama Pada Matan Hadis 

Penelusuran dilakukan dengan mencari kalimat " َمأَن خأَاا أ" , namun 

peneliti tidak menemukannya. Kemudian setelah mencari menggunakan  

metode lain dan menemukkan lafal lengkap hadis, maka diketahui bahwa awal 

matan hadis adalah lafal ‚  Maka penelusuran dilakukan .‛مأَنثْمً حأَالأَ ثْمً شأَكأَاعأَتمُخَومُخَ 

menggunakan lafal tersebut dalam kitab al-Jam’ al-S{agi>r dan Mausu’ah At}ra>f 

Ah}adi>s\ al-Nabawi> al-Syari>f. Berikut hasil yang didapatkan: 

1) Kitab al-Ja>mi‘ al-S{agi>r 

مأَنثْمً حأَالأَ ثْمً شأَكأَاعأَتمُخَومُخَ  مُخَونأَ حأَدٍّ مإِنثْمً حمُخَدمُخَو إِ الله  تَأَقأَدثْمً ضأَا َّ الله فيإِ  أَمثْمًرإِهإِ وأَمأَنثْمً مات وعليو  ين  ليي 
بالدينار والدرى  وللن بإِالْأَسأَنأَاتإِ وأَالسَّيِّئاتإِ وأَمأَنثْمً خأَااأَ أَ فيإِ بأَاطإٍِ  وأَىمُخَوأَ يتَأَعثْمًلأَممُخَومُخَ لَأَثْمً يتَأَتأَلثْمً فيإِ سأَخأَطإِ الله 

أَارإِجٍ  نأَومُخَ الله رأَ ثْمًغأَ  الخأَبأَالإِ حأَتَّّ يخأَثْمًرمُخَجمُخَ مّإَِّا قالأَ وأَلأَيثْمًيأَ بخإِ لأَ د )  حأَتَّّ يتَأَنثْمًتإِعأَ وأَمأَنثْمً قالأَ فيإِ ممُخَؤثْمًمإِنٍ مأَا لأَيثْمًيأَ  إِيوإِ  أَسثْمً
 35.عن ابن عمر (طب ك هق

 Berikut penjelasan dari keterangan di atas: 

 Hadis di atas terdapat dalam Sunan Abi> Da>wud, Mu’jam al-Kabi>r al-

T{abra>ni>, Mustadrak al-H{a>kim dan Sunan al-Kubra> al-Baihaqi> yang 

 diriwayatkan oleh  Ibn ‘Umar. 

                                                           

34
Yu>suf bin ‘Abd al-Rahman bin Yu>suf Abu> al-H{a>jja>j Jama>l al-Di>n al-Zakki> Abi> 

Muh}ammad al-Qad}a>’i> al-Kalbi> al-Mizzi>, Tuh}fat al-Asyra>f bi Ma‘rifat al-At}ra>f, Juz 6, h. 260. 

35
Jala>l al-Di>n al-Suyu>t}i>, al-Jam’ al-S{agi>r, h. 11141. 
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2) Kitab Mausu’ah At}ra>f Ah}adi>s \ al-Nabawi> al-Syari>f 

 - 82، 70: 2حم  - 3598د . مأَنثْمً حأَالأَ ثْمً شأَكأَاعأَتمُخَومُخَ  مُخَونأَ حأَدٍّ مإِنثْمً حمُخَدمُخَو إِ الله  تَأَقأَدثْمً ضأَا َّ الله فيإِ  أَمثْمًرإِهإِ 
، 259: 6، 201: 4مجمع -  388، 271: 12 طب-  383: 4، 28: 2ك  - 332: 8، 82: 6هق 

 كنز - 98: 6، 256: 2منثور -  87: 12 فتح - 329: 10سنة  - 438صحيحة -  91: 10

 796.36: 2عدي -  6:96 خت - 43983، 43946

-  259: 6 مجمع - 82، 70: 2 حم. مأَنثْمً حأَالأَ ثْمً شأَكأَاعأَتمُخَومُخَ  مُخَونأَ حأَدٍّ مإِنثْمً حمُخَدمُخَو إِ الله  هو م أَا َّ 
 201.37: 8خط  - 349: 7غليل 

 ،201: 4مجمع -  604 :2ترغيب .  حأَدٍّ مإِنثْمً حمُخَدمُخَو إِ الله  تَأَقأَدثْمً ضأَا َّ اللهفيأَ مأَنثْمً حأَالأَ ثْمً شأَكأَاعأَتمُخَومُخَ 

205.
38 

 Berikut penjelasan dari keterangan di atas: 

 Hadis di atas terdapat dalam Sunan Abi> Da>wud nomor hadis 3598; 

Musnad Ah}mad juz 2 halaman 70 dan halaman 82; Sunan al-Kubra> al-Baihaqi> juz 

6 halaman 82 dan juz 8 halaman 332; Mustadrak al-H{a>kim juz 2 halaman 28 dan 

juz 4 halaman 282; Mu’jam al-Kabi>r al-T{abra>ni> juz 12 halaman 271 dan halaman 

388; Majmu’ al-Zawa>’id al-Hais\ami> juz 4 halaman 201 dan halaman 205, juz 6 

halaman 259 dan juz 10 halaman 91; Silsilah al-S{ah}i>h}ah al-Alba>ni> nomor hadis 

438; Syarh} al-Sunnah al-Bagawi> juz 10 halaman 329; Fath} al-Ba>ri> Ibn Hajr juz 12 

halaman 87; Dar al-Mans\u>r al-Suyu>ti> juz 2 halaman 256 dan juz 6 halaman 98; 

Kanz al-‘Ummal al-Muttaqi> nomor hadis 43946 dan nomor hadis 4398; Tar>ikh 

al-Kabi>r al-Bukha>ri> juz 6 halaman 259; Kami>l fi Du’afa> Ibn ‘Adi> juz 2 halaman 

796; Irwa>’ al-Gali>l al-Alba>ni> juz 7 halaman 349; Tari>kh al-Bagda>di al-Khati>b al-

                                                           

 
36

Abu> Ha>jar Muhammad al-Sa’i>d bin Basyu>ni> Zaglu>l, Mausu’ah At}ra>f Ah}adi>s \ al-Nabawi> 

al-Syari>f, Juz 8, h. 228. 

 
37

Abu> Ha>jar Muhammad al-Sa’i>d bin Basyu>ni> Zaglu>l, Mausu’ah At}ra>f Ah}adi>s \ al-Nabawi> 

al-Syari>f, Juz 8, h. 228. 

 
38

Abu> Ha>jar Muhammad al-Sa’i>d bin Basyu>ni> Zaglu>l, Mausu’ah At}ra>f Ah}adi>s \ al-Nabawi> 

al-Syari>f, Juz 8, h. 228. 
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Bagda>di> juz 8 halaman 201; dan al-Targi>b wa al-Tarhi>b al-Munz\iri> juz 2 halaman 

604. 

c. Takhri>j Melalui Kata Kunci. 

Penelusuran dilakukan dengan menggunakan kata kunci  ِخأَااإ dalam 

kitab al-Mu’jam al-Mufahras li Alfaz} al-H{adi>s\ al-Nabawi>. Berikut hasil yang 

didapatkan: 

، 2:  حم،،6أحكام :  جه،،16مظالم : خ ،،14أقضية : دمأَن خأَاا أَ في بأَاطإِ إِ وأَ ىمُخَو يأَعلمو 
70.39

   

 Berikut penjelasan dari keterangan di atas: 

 Hadis di atas terdapat dalam Sunan Abi> Da>wud kitab aqdiyah bab 14, 

S{ah}i>h} al-Bukha>ri> kitab muza>lim bab 16, Sunan Ibn Ma>jah kitab ah}ka>m bab 6 dan 

Musnad Ah}mad juz 2 halaman 70.  

d. Takhri>j Menurut Tema Hadis 

Penelusuran dilakukan berdasarkan tema nasehat dan hukum dalam kitab 

Kanz al-‘Umma>l fi> Sunan al-Aqwa>l wa al-Af‘a>l >. Berikut hasil yang didapatkan: 

من حال  شكاعتو  ون حد من حدو  الله في  قد ضا  الله في  مره  ومن مات وعليو  ين  ليي  
بالدينار والدرى  وللن بالْسنات والسيئات  ومن خاا  في باط  وىو يعلمو لَ يتل في سخط الله 

. حتّ ينتع  ومن قال في مؤمن ما ليي  يو  سلنو الله ر غ  الخبال حتّ يخرج مّا قال وليي بخارج
 40."عن ابن عمر- د، طب، ك، هق "

 Berikut penjelasan dari keterangan di atas: 

 Hadis di atas terdapat dalam Sunan Abi> Da>wud, Mu’jam al-Kabi> al-

T{abra>ni>, Mustadrak al-H{a>kim dan Sunan al-Kubra> al-Baihaqi> yang diriwayatkan 

oleh Ibn ‘Umar. 

                                                           

39
A.J. Wensick, al-Mu’jam al-Mufahras li Alfaz} al-H{adi>s\ al-Nabawi>, Juz 2, h. 36. 

40
‘Ala> al-Di>n ’Ali> bin H{isa>m al-Din Ibn Qa>d}i> Kha>n al-Qa>diri> al-Sya>z\ili> al-Hindi>  

al-Burha>nafu>ri>, Kanz al-‘Umma>l fi> Sunan al-Aqwa>l wa al-‘Afwa>l, Juz 16, h. 69. 
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e. Takhri>j Menurut Status atau Keadaan Hadis 

Penelusuran dilakukan berdasarkan status hadis dengan kitab Silsilah al-

ah}a>di>s\ al-S}ah}i>h}ah wa Syai’ min Fiqhiha> wa Fawa>’idiha> yang memuat hadis sahih 

karya Imam al-Alba>ni>. Berikut hasil yang didapatkan: 

 ين  ليي ثم  من حال  شكاعتو  ون حد من حدو  الله  قد ضا  الله في  مره  ومن مات وعليو" 
وىو يعل  لَ يتل في سخط الله   ينار و   رى  وللنها الْسنات والسيئات  ومن خاا  في باط 

 ".ر غ  الخبال حتّ يأتي بااخرج مّا قال  حتّ ينتع  ومن قال في مؤمن ما ليي  يو حبي في
عن زهير حدثنا  (70 / 2) والسياق له وأحمد (27 / 2) والحاكم (117 / 2)أخرجه أبو داود 

صحيح : " وقال الحاكم .عمارة بن غزية عن يحيى بن راشد عن عبد الله بن عمر مرفوعا
 41."الإسناد 

 Berikut penjelasan dari keterangan di atas: 

 Hadis di atas terdapat dalam Sunan Abi> Da>wud, Mustadrak al-H{a>kim dan 

Musnad Ah}mad yang diriwayatkan dengan sanad yang marfu’ dari Zuhair dari 

‘Uma>rah bin Gaziyyah dari Yah}ya> bin Ra>syid dari ‘Abdulla>h bin ‘Umar dan 

dinilai sahih sanadnya oleh Imam H{a>kim. 

Setelah melakukan takhri>j al-h}adi>s\, selanjutnya peneliti merujuk kepada 

kitab sumber hadis berdasarkan kode atau petunjuk dari kitab takhri>j di atas 

untuk melakukan pemilahan dan pengumpulan sanad-sanad hadis yang sesuai 

atau semakna dengan objek penelitian. Untuk mempermudah proses 

pengumpulan, peneliti menggunakan software Maktabah Syamila. Dari semua 

hadis-hadis yang ditunjukkan oleh kitab takhri>j, hadis-hadis yang sesuai dengan 

objek yang diteliti adalah sebagai berikut: 

  

                                                           

 
41

Abu> Abd al-Rahman Muhammad Na>sir al-Di>n bin Ha>jj Nu>h bin Naja>ti> bin A<dam  

al-Asyqu>dri> al-Alba>ni>, Silsilah al-ah}a>di>s\ al-S}ah}i>h}ah wa Syai’ min Fiqhiha> wa Fawa>’idiha>, Juz 1 

(Cet. I; Riyad: Maktabah al-Ma’a>rif wa al-Tauzi>’, 1995 M/1415 H), h. 798. 
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a. Sunan Abi> Da>wud 

دٍ  قأَالأَ  يتَثْمًررٌ  حأَدَّ تَأَنأَا عمُخَمأَارأَةأَ بثْمًنإِ غأَتإِيَّ أَ  عأَنثْمً يحأَثْمًيىأَ بثْمًنإِ رأَاشإِ نأَا لإِعأَبثْمًدإِ : حأَدَّ تَأَنأَا  أَحمثْمًأَدمُخَ بثْمًنمُخَ يمُخَونمُخَيأَ  حأَدَّ تَأَنأَا زمُخَىأَ جأَلأَسثْمً
نأَا  أَجأَلأَيأَ   تَأَقأَالأَ  مأَنثْمً حأَالأَ ثْمً »: سمأَإِعثْمً مُخَ رأَسمُخَولأَ اللَّوإِ اأَلَّف اللهمُخَ عأَلأَيثْمًوإِ وأَسأَلَّ أَ يتَأَقمُخَولمُخَ : اللَّوإِ بثْمًنإِ عمُخَمأَرأَ  أَخأَرأَجأَ  إِلأَيتَثْمً

شأَكأَاعأَتمُخَومُخَ  مُخَونأَ حأَدٍّ مإِنثْمً حمُخَدمُخَو إِ اللَّوإِ   تَأَقأَدثْمً ضأَا َّ اللَّوأَ  وأَمأَنثْمً خأَااأَ أَ فيإِ بأَاطإٍِ  وأَىمُخَوأَ يتَأَعثْمًلأَممُخَومُخَ  لَأَثْمً يتَأَتأَلثْمً فيإِ 
نأَومُخَ اللَّومُخَ رأَ ثْمًغأَ أَ الخثْمًأَبأَالإِ حأَتَّّ يخأَثْمًرمُخَجأَ مّإَِّا  لأَ سأَخأَطإِ اللَّوإِ حأَتَّّ يتَأَنثْمًتإِعأَ عأَنثْمًومُخَ  وأَمأَنثْمً قأَالأَ فيإِ ممُخَؤثْمًمإِنٍ مأَا لأَيثْمًيأَ  إِيوإِ  أَسثْمً

 42«قأَالأَ 

b. Sunan Ibn Ma>jah 

ٍ الثْمًممُخَعأَلِّ إِ  عأَنثْمً مأَطأَرٍ : حأَدَّ تَأَنأَا مُمُخَأَمَّدمُخَ بثْمًنمُخَ  تَأَعثْمًلأَبأَ أَ بثْمًنإِ سأَوأَاءٍ قأَالأَ  حأَدَّ أَنِإِ عأَمِّي مُمُخَأَمَّدمُخَ بثْمًنمُخَ سأَوأَاءٍ  عأَنثْمً حمُخَسأَيْثْمً
مأَنثْمً  أَعأَانأَ عأَلأَف »: قأَالأَ رأَسمُخَولمُخَ اللَّوإِ اأَلَّف اللهمُخَ عأَلأَيثْمًوإِ وأَسأَلَّ أَ : الثْمًوأَرَّاقإِ  عأَنثْمً نأَا إٍِ   عأَنإِ ابثْمًنإِ عمُخَمأَرأَ  قأَالأَ 

 43«خمُخَصمُخَومأٍَ  بإِظمُخَلثْمًٍ    أَوثْمً يمُخَعإِيْمُخَ عأَلأَف ظمُخَلثْمًٍ   لَأَثْمً يتَأَتأَلثْمً فيإِ سأَخأَطإِ اللَّوإِ حأَتَّّ يتَأَنثْمًتإِعأَ 

c. Mu’jam al-Kabi>r al-T{abra>ni> 

لأَمأَ أَ بثْمًنإِ  نثْمًبأٍَ   حأَدَّ أَنِإِ  أَاومُخَ مُخَ بثْمًنمُخَ رمُخَشأَيثْمًدٍ   نا عأَبثْمًدمُخَ اللهإِ بثْمًنمُخَ جأَعثْمًكأَرٍ  عأَنثْمً مأَسثْمً حأَدَّ تَأَنأَا عأَبثْمًدمُخَ اللهإِ بثْمًنمُخَ  أَحمثْمًأَدأَ بثْمًنإِ حأَ
: قأَالأَ رأَسمُخَولمُخَ اللهإِ اأَلَّف اللهمُخَ عأَلأَيثْمًوإِ وأَسأَلَّ أَ :  أَ إِ مأَرثْمً أَأَ  عأَنثْمً عأَبثْمًدإِ اللهإِ بثْمًنإِ عأَامإِرإِ بثْمًنإِ رأَبإِيعأَ أَ  عأَنإِ ابثْمًنإِ عمُخَمأَرأَ  قأَالأَ 

 44«مأَنثْمً حأَالأَ ثْمً شأَكأَاعأَتمُخَومُخَ  مُخَونأَ حأَدٍّ مإِنثْمً حمُخَدمُخَو إِ اللهإِ  تَأَقأَدثْمً ضأَا َّ اللهأَ فيإِ  أَمثْمًرإِهإِ »

ي    نا  أَبمُخَو الْثْمًأَوَّابإِ   نا عأَمَّارمُخَ  حأَدَّ تَأَنأَا مُمُخَأَمَّدمُخَ بثْمًنمُخَ عإِيسأَف بثْمًنإِ شأَيثْمًبأَ أَ الثْمًمإِصثْمًرإِر    نا مُمُخَأَمَّدمُخَ بثْمًنمُخَ مأَنثْمًصمُخَورٍ الط وسإِ
ِّ  عأَنثْمً حممُخَثْمًرأَانأَ  قأَالأَ  سمأَإِعثْمً مُخَ : بثْمًنمُخَ رمُخَزأَيثْمًٍ   عأَنثْمً  إِطثْمًرإِ بثْمًنإِ خأَلإِيكأَ أَ  عأَنإِ الثْمًقأَاسإِ إِ بثْمًنإِ  أَ إِ بتَأَتَّةأَ  عأَنثْمً عأَطأَاءٍ الخثْمًمُخَرأَاسأَااإِ

دمُخَ : مأَنثْمً قأَالأَ : " سمأَإِعثْمً مُخَ رأَسمُخَولأَ اللهإِ اأَلَّف اللهمُخَ عأَلأَيثْمًوإِ وأَسأَلَّ أَ يتَأَقمُخَولمُخَ : ابثْمًنأَ عمُخَمأَرأَ  يتَأَقمُخَولمُخَ  سمُخَبثْمًحأَانأَ اللهإِ  وأَالْثْمًأَمثْمً
رمُخَ حأَسأَنأَاتٍ  وأَمأَنثْمً  أَعأَانأَ فيإِ خمُخَصمُخَومأَ إِ بأَاطإٍِ   بتَأَرمُخَ   مُخَتإِبأَ ثْمً لأَومُخَ بإِلمُخَ ِّ حأَرثْمًفٍ عأَشثْمً لإِلَّوإِ  وأَ أَ  إِلأَوأَ  إِ َّ اللهمُخَ  وأَاللهمُخَ  أَ ثْمً

لَأَثْمً يتَأَتأَلثْمً فيإِ سأَخأَطإِ اللهإِ حأَتَّّ يتَأَنثْمًتإِعأَ  وأَمأَنثْمً حأَالأَ ثْمً شأَكأَاعأَتمُخَومُخَ  مُخَونأَ حأَدٍّ مإِنثْمً حمُخَدمُخَو إِ اللهإِ  تَأَقأَدثْمً ضأَا َّ اللهأَ فيإِ  أَمثْمًرإِهإِ  

                                                           

 
42

Abu> Da>wud Sulaima>n bin al-Asy‘as\ bin Ish}a>q bin Basyi>r bin Syadda>d bin ‘Amr al-Azdi 

al-Sijista>ni>, Sunan Abi> Da>wud, Juz 3 (Beirut: Maktabah al-‘As}riyah, t.th), h. 305. 

 
43

Ibn Ma>jah Abu> ‘Abdilla>h Muh}ammad bin Yazi>d al-Quzwaini>, Sunan Ibn Ma>jah, Juz 2 

(t.t: Da>r al-Ih}ya> al-Kitab al-‘Arabiyyah, t.th.), h. 778. 

44
Sulaima>n bin Ah}mad bin Ayyu>b bin Mut}air al-Lakhmi> al-Sya>mi> Abu> al-Qa>sim  

al-T{abra>ni>, al-Mu‘jam al-Kabi>r, Juz 12, h. 270.  
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أَارإِجٍ  نأَ اً حأَبأَسأَومُخَ اللهمُخَ فيإِ رأَ ثْمًغأَ إِ الخثْمًأَبأَالإِ يتَأَوثْمًمأَ الثْمًقإِيأَامأَ إِ  حأَتَّّ يخأَثْمًرمُخَجأَ مّإَِّا قأَالأَ وأَلأَيثْمًيأَ بخإِ ناًا  أَوثْمً ممُخَؤثْمًمإِ وأَمأَنثْمً بتَأَهأَ أَ ممُخَؤثْمًمإِ
"45 

d. Mustadrak al-Ha>kim 

كأَاطإِي   حأَدَّ تَأَنأَا  أَحمثْمًأَدمُخَ بثْمًنمُخَ يمُخَونمُخَيأَ  حأَدَّ تَأَنأَا  أَسثْمً رإِ بثْمًنمُخَ  إِسثْمًحأَاقأَ   أَنتَثْمًبأَأأَ الثْمًعأَبَّاسمُخَ بثْمًنمُخَ الثْمًكأَ ثْمً إِ الأثْمً بتَأَرأَنأَا  أَبمُخَو بأَلثْمً  أَخثْمً
روٍ  قأَالأَ  دٍ  عأَنثْمً عأَبثْمًدإِ اللَّوإِ بثْمًنإِ عأَمثْمً يتَثْمًررٌ  حأَدَّ تَأَنأَا عمُخَمأَارأَةمُخَ بثْمًنمُخَ غأَتإِيَّ أَ  عأَنثْمً يحأَثْمًيىأَ بثْمًنإِ رأَاشإِ قأَالأَ رأَسمُخَولمُخَ اللَّوإِ : زمُخَىأَ

مأَنثْمً حأَالأَ ثْمً شأَكأَاعأَتمُخَومُخَ  مُخَونأَ حأَدٍّ مإِنثْمً حمُخَدمُخَو إِ اللَّوإِ   تَأَقأَدثْمً ضأَا َّ اللَّوأَ فيإِ  أَمثْمًرإِهإِ  وأَمأَنثْمً »اأَلَّف اللهمُخَ عأَلأَيثْمًوإِ وأَسأَلَّ أَ 
مأَاتأَ وأَعأَلأَيثْمًوإِ  أَيثْمًنرٌ   تَأَلأَيثْمًيأَ ثمأََّ  إِينأَاررٌ  وأَ أَ  إِرثْمًىأَ رٌ  وأَلأَلإِنتََّهأَا الْثْمًأَسأَنأَاتمُخَ وأَالسَّيِّئأَاتمُخَ  وأَمأَنثْمً خأَااأَ أَ فيإِ بأَاطإٍِ  

وأَىمُخَوأَ يتَأَعثْمًلأَ مُخَ  لَأَثْمً يتَأَتأَلثْمً فيإِ سأَخأَطإِ اللَّوإِ حأَتَّّ يتَأَنثْمًتإِعأَ  وأَمأَنثْمً قأَالأَ فيإِ ممُخَؤثْمًمإِنٍ مأَا لأَيثْمًيأَ  إِيوإِ  حمُخَبإِيأَ فيإِ رأَ ثْمًغأَ إِ الخثْمًأَبأَالإِ 
رأَجإِ مّإَِّا قأَالأَ  أَ بإِالثْمًمأَخثْمً نأَا إِ وأَلَأَثْمً يخمُخَأَرِّجأَاهمُخَ « حأَتَّّ يأَأثْمًتيإِ يحمُخَ الْثْمًإِسثْمً ا حأَدإِيثرٌ اأَحإِ  46"ىأَذأَ

رمُخَ بثْمًنمُخَ ممُخَعأَاذٍ   تَأَنأَا عأَبثْمًدمُخَ اللَّوإِ بثْمًنمُخَ جأَعثْمًكأَرٍ   رٍ الثْمًمأَرثْمً أَدإِر    تَأَنأَا بإِشثْمً رإِ بثْمًنمُخَ  إِسثْمًحأَاقأَ   أَنتَثْمًبأَأأَ  أَحمثْمًأَدمُخَ بثْمًنمُخَ بإِشثْمً حأَدَّ تَأَنأَا  أَبمُخَو بأَلثْمً
يأَ اللَّومُخَ عأَنتَثْمًهمُخَمأَا قأَالأَ   اللَّوإِ بثْمًنإِ عأَامإِرإِ بثْمًنإِ رأَبإِيعأَ أَ  عأَنإِ ابثْمًنإِ عمُخَمأَرأَ رأَضإِ

لإِ مُخَ بثْمًنمُخَ  أَ إِ مأَرثْمً أَأَ  عأَنثْمً عأَبثْمًدإِ : حأَدَّ أَنِإِ ممُخَسثْمً
مأَنثْمً حأَالأَ ثْمً شأَكأَاعأَتمُخَومُخَ  مُخَونأَ حأَدٍّ مإِنثْمً حمُخَدمُخَو إِ اللَّوإِ  تَأَقأَدثْمً ضأَا َّ اللَّوأَ »: قأَالأَ رأَسمُخَولمُخَ اللَّوإِ اأَلَّف اللهمُخَ عأَلأَيثْمًوإِ وأَسأَلَّ أَ 

47« تَأَعأَااأَ فيإِ  أَمثْمًرإِهإِ 
 

e. Sunan al-Kubra> al-Baihaqi> 

انأَ   نبأ  أَحمثْمًأَدمُخَ بثْمًنمُخَ عمُخَبتَأَيثْمًدٍ الصَّكَّارمُخَ   نا عأَبَّاسمُخَ بثْمًنمُخَ الثْمًكأَ ثْمً إِ   نا  بتَأَرأَنأَا  أَبمُخَو الْثْمًأَسأَنإِ عأَلإِي  بثْمًنمُخَ  أَحمثْمًأَدأَ بثْمًنإِ عأَبثْمًدأَ  أَخثْمً
دٍ  عأَنإِ ابثْمًنإِ عمُخَمأَرأَ قأَالأَ  يتَثْمًررٌ  عأَنثْمً عمُخَمأَارأَةأَ بثْمًنإِ غأَتإِيَّ أَ  عأَنثْمً يحأَثْمًيىأَ بثْمًنإِ رأَاشإِ قأَالأَ رأَسمُخَولمُخَ :  أَحمثْمًأَدمُخَ بثْمًنمُخَ يمُخَونمُخَيأَ   نا زمُخَىأَ

مأَنثْمً حأَالأَ ثْمً شأَكأَاعأَتمُخَومُخَ  مُخَونأَ حأَدٍّ مإِنثْمً حمُخَدمُخَو إِ اللهإِ  تَأَقأَدثْمً ضأَا َّ اللهأَ فيإِ ممُخَلثْمًلإِوإِ  وأَمأَنثْمً " اللهإِ اأَلَّف اللهمُخَ عأَلأَيثْمًوإِ وأَسأَلَّ أَ 
مأَاتأَ وأَعأَلأَيثْمًوإِ  أَيثْمًنرٌ  تَأَلأَيثْمًيأَ ثمأََّ  إِينأَاررٌ وأَ أَ  إِرثْمًىأَ رٌ  وأَلأَلإِنتََّهأَا الْثْمًأَسأَنأَاتمُخَ وأَالسَّيِّئأَاتمُخَ وأَمأَنثْمً خأَااأَ أَ فيإِ بأَاطإٍِ  وأَىمُخَوأَ 

                                                           

45
Sulaima>n bin Ah}mad bin Ayyu>b bin Mut}air al-Lakhmi> al-Sya>mi> Abu> al-Qa>sim  

al-T{abra>ni>, al-Mu‘jam al-Kabi>r, Juz 12, h. 388. 

46
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يتَأَعثْمًلأَ مُخَ لَأَثْمً يتَأَتأَلثْمً فيإِ سأَخأَطإِ اللهإِ عأَتَّ وأَجأَ َّ حأَتَّّ يتَأَنثْمًتإِعأَ  وأَمأَنثْمً قأَالأَ فيإِ ممُخَؤثْمًمإِنٍ مأَا لأَيثْمًيأَ  إِيوإِ حمُخَبإِيأَ فيإِ رأَ ثْمًغأَ إِ 
 48"الخثْمًأَبأَالإِ حأَتَّّ يخأَثْمًرمُخَجأَ مّإَِّا قأَالأَ 

روٍ  بتَأَرأَنأَا  أَبمُخَو عأَبثْمًدإِ اللهإِ الْثْمًأَا إِظمُخَ  وأَ أَبمُخَو سأَعإِيدإِ بثْمًنمُخَ  أَ إِ عأَمثْمً  نا ,  نا  أَبمُخَو الثْمًعأَبَّاسإِ مُمُخَأَمَّدمُخَ بثْمًنمُخَ يتَأَعثْمًقمُخَوبأَ : قأَا أَ , وأَ أَخثْمً
دٍ  يتَثْمًررٌ   نا عمُخَمأَارأَةمُخَ بثْمًنمُخَ غأَتإِيَّ أَ  عأَنثْمً يحأَثْمًيىأَ بثْمًنإِ رأَاشإِ الثْمًعأَبَّاسمُخَ بثْمًنمُخَ مُمُخَأَمَّدٍ الد ورإِر    نا يحأَثْمًيىأَ بثْمًنمُخَ  أَ إِ بمُخَلأَيرثْمًٍ   نا زمُخَىأَ

بثْمًنإِ عمُخَمأَرأَ  قإِي    أَنتََّهمُخَ ثْمً جأَلأَسمُخَوا  إِ لإِيإِ :  أَمأَا رأَ أَيتَثْمًتمُخَومُخَ  أَرأَا أَ الْثْمًمُخَلمُخَوسأَ مأَعأَنأَا حأَتَّّ قتَمُخَلثْمًنأَا: قأَالأَ , الدِّمأَشثْمً ىأَلمُخَ َّ  إِاأَ الثْمًمأَجثْمً
نَّا  أَحأَدرٌ   تَأَقأَالأَ :  تَأَرأَ أَيتَثْمًتمُخَومُخَ  أَذأَمَّ أَ  قأَالأَ : يأَا  أَبأَا عأَبثْمًدإِ الرَّحمثْمًأَنإِ  قأَالأَ  نأَا  تَأَلأَ ثْمً يتَأَتأَلأَلَّ ثْمً مإِ تتَثْمً مأَا لأَلمُخَ ثْمً  أَ :  أَجأَلأَيأَ  أَسأَلأَ

رٍ ,  تَأَنثْمًطإِقمُخَونأَ  ةأَ بإِعأَشثْمً دأَ دإِهإِ؟  أَإإِنَّ الثْمًوأَاحإِ أَمثْمً رأَ بمإِإِائأٍَ  ,  أَ أَ  تَأَقمُخَولمُخَونأَ سمُخَبثْمًحأَانأَ اللهإِ وأَبِإِ وأَمأَا , وأَالثْمًمإِائأَ أَ بإِأأَلثْمًفٍ , وأَالثْمًعأَشثْمً
مأَنثْمً حأَالأَ ثْمً شأَكأَاعأَتمُخَومُخَ  مُخَونأَ حأَدٍّ مإِنثْمً : " سمأَإِعثْمً مُخَ رأَسمُخَولأَ اللهإِ اأَلَّف اللهمُخَ عأَلأَيثْمًوإِ وأَسأَلَّ أَ يتَأَقمُخَولمُخَ , زإِ ثْمًتُمُخَثْمً زأَا أَ مُخَ مُخَ اللهمُخَ 

ينأَارإِ وأَالدِّرثْمًىأَ إِ وأَلأَلإِنتََّهأَا , حأَدِّ اللهإِ عأَتَّ وأَجأَ َّ  تَأَقأَدثْمً ضأَا َّ اللهأَ فيإِ  أَمثْمًرإِهإِ  وأَمأَنثْمً مأَاتأَ وأَعأَلأَيثْمًوإِ  أَيثْمًنرٌ  تَأَلأَيثْمًيأَ بإِالدِّ
وأَمأَنثْمً قأَالأَ , وأَمأَنثْمً خأَااأَ أَ فيإِ بأَاطإٍِ  وأَىمُخَوأَ يتَأَعثْمًلأَممُخَومُخَ لَأَثْمً يتَأَتأَلثْمً فيإِ سأَخأَطإِ اللهإِ حأَتَّّ يتَأَنثْمًتإِعأَ , الْثْمًأَسأَنأَاتمُخَ وأَالسَّيِّئأَاتمُخَ 

بأَالٍ حأَتَّّ يخأَثْمًرمُخَجأَ مّإَِّا قأَالأَ  نأَومُخَ اللهمُخَ عأَتَّ وأَجأَ َّ فيإِ رأَ ثْمًغأَ إِ خأَ لأَ  49"فيإِ ممُخَؤثْمًمإِنٍ مأَا لأَيثْمًيأَ  إِيوإِ  أَسثْمً

أَومُخَ اللهمُخَ  إِ بثْمًنإِ  أَاومُخَ أَ الثْمًعأَلأَوإِر  رأَحمإِ بتَأَرأَنأَا  أَبمُخَو الْثْمًأَسأَنإِ مُمُخَأَمَّدمُخَ بثْمًنمُخَ الْثْمًمُخَسأَيْثْمً  نبأ  أَبمُخَو مُمُخَأَمَّدٍ عأَبثْمًدمُخَ اللهإِ بثْمًنمُخَ مُمُخَأَمَّدإِ بثْمًنإِ ,  أَخثْمً
 نا اأَكثْمًوأَانمُخَ بثْمًنمُخَ اأَالإِحٍ الثْمًممُخَؤأَذِّنمُخَ   نا مأَرثْمًوأَانمُخَ , الْثْمًأَسأَنإِ بثْمًنإِ الشَّرثْمًقإِيِّ   نا  أَبمُخَو حأَاتُإٍِ مُمُخَأَمَّدمُخَ بثْمًنمُخَ  إِ ثْمًرإِييأَ الْثْمًأَنثْمًظأَلإِي  

يٍر  عأَنثْمً مأَطأَرٍ الثْمًوأَرَّاقإِ حأَدَّ أَومُخَ  عأَنثْمً نأَا إٍِ   عأَنإِ ابثْمًنإِ عمُخَمأَرأَ  قأَالأَ  قأَالأَ رأَسمُخَولمُخَ اللهإِ : بثْمًنمُخَ مُمُخَأَمَّدٍ   نا سأَعإِيدمُخَ بثْمًنمُخَ بأَشإِ
أَاثْمًحأَابإِوإِ وأَىمُخَ ثْمً جمُخَلمُخَوسرٌ  دإِهإِ : مأَا لأَلمُخَ ثْمً  أَ  تَأَتأَلأَلَّممُخَونأَ؟ مأَنثْمً قأَالأَ : " اأَلَّف اللهمُخَ عأَلأَيثْمًوإِ وأَسأَلَّ أَ لأإِ أَمثْمً سمُخَبثْمًحأَانأَ اللهإِ وأَبِإِ

رأَ حأَسأَنأَاتٍ ,  راًا  أَتأَبأَ اللهمُخَ لأَومُخَ مإِائأَ أَ حأَسأَنأٍَ  ,  أَتأَبأَ اللهمُخَ عأَتَّ وأَجأَ َّ لأَومُخَ عأَشثْمً وأَمأَنثْمً قأَالَأَأَا مإِائأَ أَ , وأَمأَنثْمً قأَالَأَأَا عأَشثْمً
تتَأَغثْمًكأَرأَ غأَكأَرأَ اللهمُخَ لأَومُخَ , وأَمأَنثْمً زأَا أَ زأَا أَهمُخَ اللهمُخَ , مأَرَّةٍ  أَتأَبأَ اللهمُخَ لأَومُخَ  أَلثْمًفأَ حأَسأَنأٍَ   وأَمأَنثْمً حأَالأَ ثْمً شأَكأَاعأَتمُخَومُخَ , وأَمأَنإِ اسثْمً

مإِوإِ  وأَمأَنإِ ا تََّهأَ أَ بأَرإِيئاًا اأَيتََّرأَهمُخَ اللهمُخَ  إِاأَ طإِينأَ إِ الخثْمًأَبأَالإِ حأَتَّّ ,  مُخَونأَ حأَدٍّ مإِنثْمً حمُخَدمُخَو إِ اللهإِ  تَأَقأَدثْمً ضأَا َّ اللهأَ فيإِ حمُخَلثْمً
رأَجإِ مّإَِّا قأَالأَ  أَ بإِالثْمًمأَخثْمً ئإِ إِ , يأَأثْمًتيإِ نتَثْمًيأَا  أَ أَحأَومُخَ اللهمُخَ عأَلأَف رمُخَءمُخَوسإِ الخثْمًأَلَأَ وأَمأَنإِ انتَثْمًتتَأَكأَف مإِنثْمً وأَلأَدإِهإِ يتَأَكثْمً أَحمُخَومُخَ بإِوإِ فيإِ الد 

 50"يتَأَوثْمًمأَ الثْمًقإِيأَامأَ إِ 
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f. Musnad Ah}mad 

دٍ قأَالأَ : حأَدَّ تَأَنأَا حأَسأَنمُخَ بثْمًنمُخَ ممُخَوسأَف قأَالأَ  يتَثْمًررٌ  حأَدَّ تَأَنأَا عمُخَمأَارأَةمُخَ بثْمًنمُخَ غأَتإِيَّ أَ  عأَنثْمً يحأَثْمًيىأَ بثْمًنإِ رأَاشإِ نأَا : حأَدَّ تَأَنأَا زمُخَىأَ خأَرأَجثْمً
نأَا مأَلَّ أَ   أَذأَ أَرأَ الْثْمًأَدإِيثأَ قأَالأَ  نأَا يتَأَعثْمًنِإِ ابثْمًنأَ عمُخَمأَرأَ : حمُخَجَّاجاًا عأَشأَرأَةاً مإِنثْمً  أَىثْمً إِ الشَّامإِ حأَتَّّ  أَ تَأَيتَثْمً نأَاهمُخَ  أَخأَرأَجأَ  إِلأَيتَثْمً  أَأأَ تَأَيتَثْمً

مأَنثْمً حأَالأَ ثْمً شأَكأَاعأَتمُخَومُخَ  مُخَونأَ حأَدٍّ مإِنثْمً حمُخَدمُخَو إِ اللَّوإِ : " سمأَإِعثْمً مُخَ رأَسمُخَولأَ اللَّوإِ اأَلَّف اللهمُخَ عأَلأَيثْمًوإِ وأَسأَلَّ أَ يتَأَقمُخَولمُخَ :  تَأَقأَالأَ 
ينأَارإِ وأَ أَ بإِالدِّرثْمًىأَ إِ  وأَلأَلإِنتََّهأَا الْثْمًأَسأَنأَاتمُخَ  عأَتَّ وأَجأَ َّ   تَأَقأَدثْمً ضأَا َّ اللَّوأَ  أَمثْمًرأَهمُخَ  وأَمأَنثْمً مأَاتأَ وأَعأَلأَيثْمًوإِ  أَيثْمًنرٌ   تَأَلأَيثْمًيأَ بإِالدِّ

فيإِ ممُخَؤثْمًمإِنٍ : وأَالسَّيِّئأَاتمُخَ  وأَمأَنثْمً خأَااأَ أَ فيإِ بأَاطإٍِ  وأَىمُخَوأَ يتَأَعثْمًلأَممُخَومُخَ  لَأَثْمً يتَأَتأَلثْمً فيإِ سأَخأَطإِ اللَّوإِ حأَتَّّ يتَأَنثْمًتإِعأَ  وأَمأَنثْمً قأَالأَ 
نأَومُخَ اللَّومُخَ رأَ ثْمًغأَ أَ الخثْمًأَبأَالإِ حأَتَّّ يخأَثْمًرمُخَجأَ مّإَِّا قأَالأَ  لأَ  51"مأَا لأَيثْمًيأَ  إِيوإِ  أَسثْمً

بتَأَرأَاإِ النتَ عثْمًمأَانمُخَ بثْمًنمُخَ الت بتَأَيرثْمًإِ  عأَنثْمً  أَي وبأَ بثْمًنإِ سأَلثْمًمأَانأَ  رأَجمُخٍَ  مإِنثْمً  أَىثْمً إِ  حأَدَّ تَأَنأَا مُمُخَأَمَّدمُخَ بثْمًنمُخَ الْثْمًأَسأَنإِ بثْمًنإِ  أَ أَشٍ   أَخثْمً
أأَلثْمًومُخَ وأَلَأَثْمً : اأَنتَثْمًعأَاءأَ قأَالأَ  دإِ   تَأَلأَ ثْمً نأَسثْمً ارإِ الثْمًمأَسثْمًجإِ دأَ ِّ   إِاأَ جأَنثْمًبإِ جإِ نأَا  إِاأَ عأَطأَاءٍ الخثْمًمُخَرأَاسأَااإِ  مُخَنَّا بمإِأَلَّ أَ  أَجأَلأَسثْمً
أأَلثْمًومُخَ  وأَلَأَثْمً يحمُخَأَدِّ تَثْمًنأَا: يحمُخَأَدِّ تَثْمًنأَا قأَالأَ  ا  تَأَلأَ ثْمً نأَسثْمً لمُخَ ثْمً ىأَذأَ لمثْمً أَ مَأَثْمًلإِسإِ نأَا  إِاأَ ابثْمًنإِ عمُخَمأَرأَ  مإِ مأَا لأَلمُخَ ثْمً :  تَأَقأَالأَ : قأَالأَ . ثممُخََّ جأَلأَسثْمً

راًا  :  أَ  تَأَتأَلأَلَّممُخَونأَ وأَ أَ  أَذثْمً مُخَرمُخَونأَ اللَّوأَ قمُخَولمُخَوا ةٍ عأَشثْمً دأَ دإِهإِ  بإِوأَاحإِ أَمثْمً دمُخَ لإِلَّوإِ  وأَسمُخَبثْمًحأَانأَ اللَّوإِ وأَبِإِ بتَأَرمُخَ  وأَالْثْمًأَمثْمً اللَّومُخَ  أَ ثْمً
يٍ سمأَإِعثْمًتتَمُخَهمُخَنَّ مإِنثْمً رأَسمُخَولإِ اللَّوإِ اأَلَّف  أَمثْمً مُخَ مُخَ ثْمً بخإِ برإِ رٍ مإِائأَ اً  مأَنثْمً زأَا أَ زأَا أَهمُخَ اللَّومُخَ  وأَمأَنثْمً سأَلأَ أَ غأَكأَرأَ لأَومُخَ   أَ أَ  مُخَخثْمً وأَبإِعأَشثْمً

مأَنثْمً حأَالأَ ثْمً شأَكأَاعأَتمُخَومُخَ  مُخَونأَ حأَدٍّ مإِنثْمً حمُخَدمُخَو إِ اللَّوإِ   تَأَهمُخَوأَ ممُخَ أَا   اللَّوإِ فيإِ »: بتَأَلأَف  قأَالأَ : اللهمُخَ عأَلأَيثْمًوإِ وأَسأَلَّ أَ؟ قأَالمُخَوا
ناًا  أَوثْمً  تأَظإِ ٌّ فيإِ سأَخأَطإِ اللَّوإِ حأَتَّّ يتَأَتتَثْمًرمُخَكأَ  وأَمأَنثْمً قتَأَكأَا ممُخَؤثْمًمإِ  أَمثْمًرإِهإِ  وأَمأَنثْمً  أَعأَانأَ عأَلأَف خمُخَصمُخَومأٍَ  بإِغأَيرثْمًإِ حأَ ٍّ   تَأَهمُخَوأَ ممُخَسثْمً

بإِوإِ مإِنثْمً  ذأَ لإِصأَاحإِ نأَ اً  حأَبأَسأَومُخَ اللَّومُخَ فيإِ رأَ ثْمًغأَ إِ الخثْمًأَبأَالإِ عمُخَصأَارأَةإِ  أَىثْمً إِ  النَّارإِ  وأَمأَنثْمً مأَاتأَ وأَعأَلأَيثْمًوإِ  أَيثْمًنرٌ   مُخَخإِ ممُخَؤثْمًمإِ
رإِ حأَا إِظمُخَوا عأَلأَيثْمًهإِمأَا  أَإإِنتََّهمُخَمأَا مإِنأَ الثْمًكأَ أَائإِ إِ  عأَتأَا الثْمًكأَجثْمً  52«حأَسأَنأَا إِوإِ   أَ  إِينأَارأَ  ثمأََّ وأَ أَ  إِرثْمًىأَ أَ  وأَرأَ ثْمً

g. al-Ka>mi>l fi> Du’afa>’ Ibn ‘Adi> 

بأَ أَ عأَنثْمً حمأَثْمًتأَةأَ التَّيَّاتإِ  يأَانمُخَ بثْمًنمُخَ عمُخَقثْمً إِ الص وفيى  حأَدَّ أَنا عمُخَبأَيد بن  سباط  حأَدَّ أَنا سمُخَكثْمً حأَدَّ تَأَنأَا  أَحمثْمًأَدمُخَ بثْمًنمُخَ الْثْمًمُخَسأَيْثْمً
قأَال رأَسمُخَولمُخَ اللَّوإِ اأَلَّف اللَّومُخَ عأَلأَيثْمًوإِ وأَسأَلَّ أَ اأَلَّف اللَّومُخَ عأَلأَيو : عأَنثْمً مأَطأَرٍ الثْمًوأَرَّاقإِ عأَنثْمً نأَا إٍِ   عنإِ ابثْمًنإِ عمُخَمأَر  قأَال

ئأَ  : وسأَلَّ  رمُخَ حأَسأَنأَاتٍ  ومأَنثْمً قأَالَأَأَا عشر مرات  ان  لو مإِ دإِهإِ  مُخَتإِبأَ ثْمً لأَومُخَ عأَشثْمً أَمثْمً مأَن قأَال سمُخَبثْمًحأَانأَ اللَّوإِ وأَبِإِ
تتَأَغثْمًكأَرأَ غأَكأَرأَ اللَّومُخَ لأَومُخَ  ومأَنثْمً حأَالأَ ثْمً شأَكأَاعأَتمُخَومُخَ  مُخَونأَ  ئأَ   مُخَ ثْمًبإِ أَ لأَومُخَ  أَلثْمًكاًا  ومأَنثْمً زأَا أَ زأَا أَهمُخَ اللَّومُخَ  ومأَنثْمً اسثْمً  إن قالَا مإِ
حأَدٍّ مإِنثْمً حمُخَدمُخَو إِ اللَّوإِ  تَأَقأَدثْمً حأَا َّ اللَّوأَ  ومأَنثْمً  أَعأَانأَ عأَلأَف خمُخَصمُخَومأٍَ  بإِظمُخَلثْمًٍ   تَأَقأَدثْمً بأَاءأَ بإِغأَ أَبٍ مإِنأَ اللَّوإِ حأَتّأَ 

                                                           

51
Abu> ‘Abdilla>h Ah}mad bin Muh}ammad bin H{anbal bin Halla>l bin Asad al-Syaiba>ni>, 

Musnad al-Ima>m Ah}mad bin H{anbal, Juz 9 (Cet. I: Beirut: Muassasah al-Risa>lah, 1416\ H / 1995 

M), h. 283. 

52
Abu> ‘Abdilla>h Ah}mad bin Muh}ammad bin H{anbal bin Halla>l bin Asad al-Syaiba>ni>, 

Musnad al-Ima>m Ah}mad bin H{anbal, Juz 9, h. 380. 



75 
 

 
 

ذأَ مإِنثْمً  يأَ اللَّوأَ وأَعأَلأَيثْمًوإِ  أَيثْمًنرٌ  مُخَخإِ
رأَجإِ  ومأَنثْمً لأَقإِ أَ بإِالثْمًمأَخثْمً ناًا حمُخَبإِيأَ فيإِ طإِينأَ إِ الخثْمًأَبأَالإِ حأَتَّّ يأَأثْمًتيإِ يتَأَنثْمًتإِعأَ  ومأَنثْمً قأَذأَفأَ ممُخَؤثْمًمإِ

 53.حأَسأَنأَا إِوإِ وأَلأَيثْمًيأَ ثمأََّ  إِينأَاررٌ  و أَ  إِرثْمًىأَ رٌ 

h. Tari>kh al-Bagda>di>  

طإِي   قأَالأَ  ي  أَبمُخَو الثْمًعأَلَءإِ مُمُخَأَمَّدمُخَ بثْمًنمُخَ عأَلإِيٍّ الثْمًوأَاسإِ  خبرنا عمُخَبتَأَيثْمًدمُخَ اللَّوإِ بثْمًنمُخَ عأَبثْمًدإِ الرَّحمثْمًأَنإِ بثْمًنإِ مُمُخَأَمَّدٍ :  خبرنا الثْمًقأَاضإِ
رإِر   قأَالأَ  حأَدَّ تَأَنأَا  أَبمُخَو حأَكثْمًصٍ : حأَدَّ تَأَنأَا  أَبمُخَو عأَبثْمًدإِ اللَّوإِ مُمُخَأَمَّدمُخَ بثْمًنمُخَ يتَأَعثْمًقمُخَوبأَ بثْمًنإِ  إِسثْمًحأَاقأَ الخثْمًأَطإِيبمُخَ  قأَالأَ : الت ىثْمً

رمُخَو بثْمًنمُخَ عأَلإِيٍّ الصَّيتَثْمًرأَفيإِ   قأَالأَ  حأَدَّ تَأَنأَا رأَوثْمًحمُخَ بثْمًنمُخَ : حأَدَّ تَأَنأَا عإِيسأَف بثْمًنمُخَ شمُخَعأَيثْمًبٍ  أَبمُخَو الثْمًكأَ ثْمً إِ  قأَالأَ : الثْمًكأَلَسمُخَ عأَمثْمً
: " قأَالأَ رأَسمُخَولمُخَ اللَّوإِ اأَلَّف اللَّومُخَ عأَلأَيثْمًوإِ وأَسأَلَّ أَ : الثْمًقأَاسإِ إِ  عأَنثْمً مأَطأَرٍ الثْمًوأَرَّاقإِ  عأَنثْمً نأَا إٍِ   عأَنإِ ابثْمًنإِ عمُخَمأَرأَ  قأَالأَ 

رٍ  إِاأَ : اذثْمً مُخَرمُخَوا اللَّوأَ عإِبأَا أَ اللَّوإِ   أَإإِنَّ الثْمًعأَبثْمًدأَ  إِذأَا قأَالأَ  راًا  وأَمإِنثْمً عأَشثْمً دإِهإِ  أَتأَبأَ اللَّومُخَ لأَومُخَ بِإِأَا عأَشثْمً أَمثْمً سمُخَبثْمًحأَانأَ اللَّوإِ وأَبِإِ
تتَأَغثْمًكأَرأَ اللَّوأَ غأَكأَرأَ اللَّومُخَ لأَومُخَ  وأَمأَنثْمً حأَالأَ ثْمً شأَكأَاعأَتمُخَومُخَ  مإِائأٍَ   وأَمإِنثْمً مإِائأٍَ   إِاأَ  أَلثْمًفٍ  وأَمأَنثْمً زأَا أَ زأَا أَهمُخَ اللَّومُخَ  وأَمأَنإِ اسثْمً

 مُخَونأَ حأَدٍّ مإِنثْمً حمُخَدمُخَو إِ اللَّوإِ  تَأَقأَدثْمً ضأَا َّ اللَّوأَ فيإِ ممُخَلثْمًلإِوإِ  وأَمأَنثْمً  أَعأَانأَ عأَلأَف خمُخَصمُخَومأٍَ  بإِغأَيرثْمًإِ عإِلثْمًٍ   تَأَقأَدثْمً بأَاءأَ بإِسأَخأَطٍ 
رأَجإِ  وأَمأَنثْمً مأَاتأَ وأَعأَلأَيثْمًوإِ  أَ بإِالثْمًمأَخثْمً نأَ اً حأَبأَسأَومُخَ اللَّومُخَ فيإِ رأَ ثْمًغأَ إِ الخثْمًأَبأَالإِ حأَتَّّ يأَأثْمًتيإِ ناًا  أَوثْمً ممُخَؤثْمًمإِ مإِنأَ اللَّوإِ  وأَمأَنثْمً قأَذأَفأَ ممُخَؤثْمًمإِ

الخطيب بالطاء  و  :  ذا قأَالأَ لنا  بو العلَء"  أَيثْمًنرٌ اقتَثْمًتمُخَصَّ مإِنثْمً حأَسأَنأَا إِوإِ  لأَيثْمًيأَ ثمأََّ  إِينأَارٍ وأَ   إِرثْمًىأٍَ  
 54. حسبو    الخ يب بال ا   شيخ ابن شاىيْ  والله  عل 

3. I’tiba>r al-H{adi>s\ 

Berdasarkan hasil takhri>j al-h}adi>s\ di atas, peneliti menemukan bahwa 

hadis yang berbunyi ‚  ‛مأَن خأَاا أَ في بأَاطإِ إِ وأَ ىمُخَو يأَعل  لَأَ يتَأَتأَل في سأَخأَطإِ الله حتّى يأَنتع

merupakan potongan hadis yang panjang dengan awal matan hadis berbunyi  

 Hadis tersebut memiliki 13 jalur sanad dan .‛مأَنثْمً حأَالأَ ثْمً شأَكأَاعأَتمُخَومُخَ  مُخَونأَ حأَدٍّ مإِنثْمً حمُخَدمُخَو إِ اللَّوإِ ‛

67 periwayat dengan rincian 1 jalur dari Sunan Abi> Da>wud, 1 jalur dari Sunan 

Ibn Ma>jah, 2 jalur dari Mu’jam al-Kabi>r al-T{abra>ni>, 2  jalur dari Mustadrak al-

H{a>kim, 3 jalur dari sunan al-Kubra> al-Baihaqi>, 2 jalur dari Musnad Ah}mad, 1 

jalur dari al-Ka>mi>l fi D{u’afa>’ Ibn ‘Adi> dan 1 jalur dari Tari>kh al-Bagda>di>. 

                                                           

 53
Abu> Ah}mad bin ‘Adi> al-Jarja>ni>, al-Ka>mil fi> D{u’afa> al-Rija>l, Juz 4 (Beirut: al-Kutub al-

‘Ilmiyah, 1418 H/1997 M), h. 474. 

54
Abu> Bakr Ah}mad bin ‘Ali> bin S|a>bit bin Ah }mad bin Mahdi> al-Khat}i>b al-Bagda>di>, 

Ta>rikh B agda>d, Juz 4 (Beirut: Da>r al-Garb al-Isla>mi>, 2002), h. 619.
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 Di dalam hadis yang berasal dari Sunan Abi> Da>wud, kutipan hadis diawali 

dengan حأَدَّ تَأَنأَا yang dinyatakan oleh Imam Abu> Da>wud dan disandarkan kepada 

Ah}mad bin Yu>nus. Karena Imam Abu> Da>wud berkedudukan sebagai mukharri>j 

al-h}adi>s\ dan periwayat terakhir, maka Ah}mad bin Yu>nus dalam ilmu hadis 

disebut sebagai sanad pertama. Sedangkan Ibn ‘Umar yang berkedudukan 

sebagai periwayat pertama yang menerima dan menyampaikan hadis dari Nabi 

saw, dalam ilmu hadis disebut sebagai sanad terakhir. Urutan periwayat dan 

sanad untuk hadis dari Sunan Abi> Da>wud di atas dikemukakan dalam tabel 

sebagai berikut: 

 

No Nama Periwayat Ururtan Periwayat Urutan Sanad 

1 Ibn ‘Umar Periwayat I Sanad V 

2 Yah}ya bin Ra>syid Periwayat II Sanad IV 

3 ‘Uma>rah bin Gaziyyah Periwayat III Sanad III 

4 Zuhair Periwayat IV Sanad II 

5 Ah}mad bin Yu>nus Periwayat V Sanad I 

6 Imam Abi> Da>wud Periwayat VI Mukharri>j al-h{adi>s\ 

 

Di dalam hadis yang berasal dari Mu’jam al-Kabi>r al-Tabra>ni>, terdapat 

dua bentuk lafal matan, yaitu hadis nomor 13084 dari jalur ‘Abdulla>h bin ‘A<mir 

dan hadis nomor 13435 dari jalur H{umra>n. Dalam hadis nomor 13084, kutipan 

hadis diawali dengan حأَدَّ تَأَنأَا yang dinyatakan oleh Imam al-T{abra>ni> dan 

disandarkan kepada ‘Abdulla>h bin Ah}mad bin H{anbal. Sedangkan dalam hadis 

nomor 13435, disandarkan kepada Muh}ammad bin ‘I<sa>. Karena Imam al-T{abra>ni> 

berkedudukan sebagai mukharri>j al-h}adi>s\ dan periwayat terakhir, maka ‘Abdulla>h 

bin Ah}mad bin H{anbal dan Muh}ammad bin ‘I<sa> dalam ilmu hadis disebut sebagai 
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sanad pertama. Sedangkan Ibn ‘Umar yang berkedudukan sebagai periwayat 

pertama yang menerima dan menyampaikan hadis dari Nabi saw, dalam ilmu 

hadis disebut sebagai sanad terakhir. Urutan periwayat dan sanad untuk hadis 

dari Mu’jam al-Kabi>r al-Tabra>ni>  di atas dikemukakan dalam tabel sebagai 

berikut: 

 

No Nama Periwayat Ururtan Periwayat Urutan Sanad 

1 Ibn ‘Umar Periwayat I Sanad VI & VIII 

2 H{umra>n Periwayat II Sanad VII 

3 ‘Ata>’ al-Khura>sa>n Periwayat III Sanad VI 

4 Qa>sim bin Abi> Bazzah Periwayat IV Sanad VI 

5 ‘Abdulla>h bin ‘A>mir Periwayat II Sanad V 

6 Fit}r bin Khali>fah Periwayat V Sanad V 

7 Maslamah bin Abi> Maryam Periwayat III Sanad IV 

8 ‘Amma>r bin Ruzaik Periwayat VI Sanad IV 

9 ‘Abdulla>h bin Ja’far Periwayat IV Sanad III 

10 Abu> Jawwa>b Periwayat VII Sanad III 

11 Da>wud bin Rusyi>d Periwayat V Sanad II 

12 Muh}ammad bin Mans\u>r Periwayat VIII Sanad II 

13 ‘Abdulla>h bin Ah}mad Periwayat VI Sanad I 

14 Muh}ammad bin ‘I<sa> Periwayat IX Sanad I 

15 Imam al-T{abra>ni> Periwayat VII & X Mukharri>j al-h{adi>s\ 

 

Terdapat dua lafal matan hadis yang dikutip dalam Musnad 

Ah}mad yaitu hadis nomor 5385 dari jalur Yahya> bin Ra>syid dan hadis 

nomor 5544 dari Ayyu>b bin Salma>n. Di dalam hadis nomor 5385, kutipan 



78 
 

 
 

hadis diawali dengan حأَدَّ تَأَنأَا yang dinyatakan oleh Imam Ah}mad dan 

disandarkan kepada H{asan bin Mu>sa>. Sedangkan di dalam hadis nomor 

5544, kutipan hadis diawali dengan حأَدَّ تَأَنأَا yang disandarkan kepada 

Muh}ammad bin al-H{asan. Karena Imam Ah}mad berkedudukan sebagai 

mukharri>j al-h}adi>s\ dan periwayat terakhir, maka H{asan bin Mu>sa> dan 

Muh}ammad bin al-H{asan dalam ilmu hadis disebut sebagai sanad 

pertama. Sedangkan Ibn ‘Umar yang berkedudukan sebagai periwayat 

pertama yang menerima dan menyampaikan hadis dari Nabi saw, dalam 

ilmu hadis disebut sebagai sanad terakhir. Urutan periwayat dan sanad 

untuk hadis dari Musnad Ah}mad di atas dikemukakan dalam tabel 

sebagai berikut: 

 

No Nama Periwayat Ururtan Periwayat Urutan Sanad 

1 Ibn ‘Umar Periwayat I Sanad IV & V 

2 Yah}ya bin Ra>syid Periwayat II Sanad IV 

3 ‘Uma>rah bin Gaziyyah Periwayat III Sanad III 

4 Ayyu>b bin Salman Periwayat II Sanad III 

5 Zuhair Periwayat IV Sanad II 

6 Nu’man bin Zubair Periwayat III Sanad II 

7 H{asan bin Mu>sa> Periwayat V Sanad I 

8 Muh}ammad bin H{asan Periwayat IV Sanad I 

9 Imam Ah}mad Periwayat V & VI Mukharri>j al-h{adi>s\ 

 

Di dalam kitab Mustadrak H{a>kim, terdapat dua jenis lafal matan dengan 

nomor hadis 2222 dari jalur Yahya> bin Ra>syi>d dan hadis nomor 8157 dari jalus 

‘Abdullaa>h bin ‘A<mir. Di dalam kedua hadis tersebut, kutipan hadis diawali 
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dengan بتَأَرأَنأَا  <yang dinyatakan oleh Imam al-H{a>kim dan disandarkan kepada Abu  أَخثْمً

Bakr bin Ish}a>q. Karena Imam H{a>kim berkedudukan sebagai mukharri>j al-h}adi>s\ 

dan periwayat terakhir, maka Abu> Bakr bin Ish}a>q dalam ilmu hadis disebut 

sebagai sanad pertama. Sedangkan Ibn ‘Umar yang berkedudukan sebagai 

periwayat pertama yang menerima dan menyampaikan hadis dari Nabi saw, 

dalam ilmu hadis disebut sebagai sanad terakhir. Urutan periwayat dan sanad 

untuk hadis dari Mustadrak al-H{a>kim  di atas dikemukakan dalam tabel sebagai 

berikut: 

 

No Nama Periwayat Ururtan Periwayat Urutan Sanad 

1 Ibn ‘Umar Periwayat I Sanad VII 

2 Yah}ya bin Ra>syid  Periwayat II Sanad VI 

3 ‘Abdulla>h bin ‘A>mir Periwayat II Sanad VI 

4 ‘Uma>rah bin Gaziyyah  Periwayat III Sanad V 

5 Maslamah bin Abi> Maryam Periwayat III Sanad V 

6 Zuhair  Periwayat IV Sanad IV 

7 ‘Abdulla>h bin Ja’far Periwayat IV Sanad IV 

8 Ah}mad bin Yu>nus  Periwayat V Sanad III 

9 Bisyr bin Mu’a>z  Periwayat V Sanad III 

10 ‘Abba>s bin Fadl  Periwayat VI Sanad II 

11 Ah}mad bin Bisyr Periwayat VI Sanad II 

12 Abu> Bakr bin Ish}a>q  Periwayat VII Sanad I 

13 Imam H{a>kim Periwayat VIII Mukharri>j al-h{adi>s\ 

 

 Di dalam hadis yang berasal dari Sunan Ibn Ma>jah, kutipan hadis diawali 

dengan حأَدَّ تَأَنأَا yang dinyatakan oleh Imam Ibn Ma>jah dan disandarkan kepada 
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Muh}ammad bin S|a’labah. Karena Imam Ibn Ma>jah berkedudukan sebagai 

mukharri>j al-h}adi>s\ dan periwayat terakhir, maka Muh}ammad bin S|a’labah dalam 

ilmu hadis disebut sebagai sanad pertama. Sedangkan Ibn ‘Umar yang 

berkedudukan sebagai periwayat pertama yang menerima dan menyampaikan 

hadis dari Nabi saw, dalam ilmu hadis disebut sebagai sanad terakhir. Urutan 

periwayat dan sanad untuk hadis dari Sunan Ibn Ma>jah di atas dikemukakan 

dalam tabel sebagai berikut: 

 

No Nama Periwayat Ururtan Periwayat Urutan Sanad 

1 Ibn ‘Umar Periwayat I Sanad VI 

2 Na>fi’ Periwayat II Sanad V 

3 Mat}ar al-Warra>q Periwayat III Sanad IV 

4 H{usain al-Mu’allim Periwayat IV Sanad III 

5 Muh}ammad bin Sawa>’ Periwayat V Sanad II 

6 Muh}ammad bin S|a’labah Periwayat VI Sanad I 

7 Ibn Ma>jah Periwayat VII Mukharri>j al-h{adi>s\ 

 

 Di dalam hadis yang berasal dari Ka>mi>l fi> D{a’i>fah, kutipan hadis diawali 

dengan حأَدَّ تَأَنأَا yang dinyatakan oleh Imam Ibn ‘Adi> dan disandarkan kepada 

Ah}mad bin al-H{usain. Karena Imam Ibn ‘Adi> berkedudukan sebagai mukharri>j al-

h}adi>s\ dan periwayat terakhir, maka Ah}mad bin al-H{usain dalam ilmu hadis 

disebut sebagai sanad pertama. Sedangkan Ibn ‘Umar yang berkedudukan 

sebagai periwayat pertama yang menerima dan menyampaikan hadis dari Nabi 

saw, dalam ilmu hadis disebut sebagai sanad terakhir. Urutan periwayat dan 

sanad untuk hadis dari Ka>mi> fi D{a’i>fah di atas dikemukakan dalam tabel sebagai 

berikut: 
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No Nama Periwayat Ururtan Periwayat Urutan Sanad 

1 Ibn ‘Umar Periwayat I Sanad VII 

2 Na>fi’ Periwayat II Sanad VI 

3 Mat}ar al-Warra>q Periwayat III Sanad V 

4 H{amzah al-Zayya>t Periwayat IV Sanad IV 

5 Sufya>n bin ‘Uqbah Periwayat V Sanad III 

6 ‘Ubaid bin Asba>t} Periwayat VI Sanad II 

7 Ah}mad bin al-H{usain Periwayat VII Sanad I 

8 Ibn ‘Adi> Periwayat VIII Mukharri>j al-h{adi>s\ 

 

Di dalam kitab Sunan al-Kubra> al-Baihaqi>, terdapat tiga bentuk lafal 

matan, yaitu hadis nomor 17618 dari jalur Na>fi’, hadis nomor 11441 dari jalur 

Ah}mad bin Yu>nus dan hadis nomor 17617 dari jalur Yahya> bin Abi> Bukair. Di 

dalam hadin nomor 17618, kutipan hadis diawali dengan بتَأَرأَنأَا  yang disandarkan  أَخثْمً

kepada Muh}ammad bin al-H{usain. Di dalam hadis nomor 11441, kutipan hadis 

diawali dengan بتَأَرأَنأَا  yang disandarkan kepada ‘Ali> bin Ah}mad. Sedangkan di  أَخثْمً

dalam hadis nomor 17617, disandarkan kepada Abu> ‘Abdilla>h al-H{afiz dan Abu> 

Sa’id bin Abi> A<mir. Karena Imam H{a>kim berkedudukan sebagai mukharri>j al-

h}adi>s\ dan periwayat terakhir, maka Muh}ammad bin al-H{usain, ‘Ali> bin Ah}mad, 

Abu> ‘Abdilla>h dan Abu> Sa’id dalam ilmu hadis disebut sebagai sanad pertama. 

Sedangkan Ibn ‘Umar yang berkedudukan sebagai periwayat pertama yang 

menerima dan menyampaikan hadis dari Nabi saw, dalam ilmu hadis disebut 

sebagai sanad terakhir. Urutan periwayat dan sanad untuk hadis dari Sunan  al-

Kubra> al-Baihaqi> di atas dikemukakan dalam tabel sebagai berikut: 

 

 



82 
 

 
 

No Nama Periwayat Ururtan Periwayat Urutan Sanad 

1 Ibn ‘Umar Periwayat I Sanad VIII & IX 

2 Na>fi’ Periwayat II Sanad VIII 

3 Yah}ya bin Ra>syid  Periwayat II Sanad VII 

4 Mat}ar al-Wara>q Periwayat III Sanad VII 

5 ‘Uma>rah bin Gaziyyah  Periwayat III Sanad VI 

6 Sa’i>d bin Basyi>r Periwayat IV Sanad VI 

7 Zuhair  Periwayat IV Sanad V 

8 Marwa>n bin Muh}ammad Periwayat V Sanad V 

9 Ah}mad bin Yu>nus  Periwayat V Sanad IV 

10 Yahya bin Abi> Bukair Periwayat V Sanad IV 

11 Wafwa>n bin S{a>lih Periwayat VI Sanad IV 

12 ‘Abba>s bin Fadl  Periwayat VI Sanad III 

13 ‘Abba>s bin Muh}ammad Periwayat VI Sanad III 

14 Muh}ammad bin Idri>s Periwayat VII Sanad III 

15 Ah}mad bin ‘Ubaid al-Saffa>r  Periwayat VII Sanad II 

16 Muh}ammad bin Ya’qu>b  Periwayat VII Sanad II 

17 ‘Abdulla>h bin Muh}ammad Periwayat VIII Sanad II 

18 ‘Ali> bin Ah}mad Periwayat VIII Sanad I 

19 Abu> ‘Abdilla>h al-H{a>fiz\ Periwayat VIII Sanad I 

20 Abu> Sa’id bin Abi> ‘Amru> Periwayat VIII Sanad I 

21 Muh}ammad bin al-H{usain Periwayat IX Sanad I 

22 Imam al-Baihaqi> Periwayat IX & X Mukharri>j al-h{adi>s\ 
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 Di dalam hadis yang berasal dari Tari>kh al-Bagda>d, kutipan hadis diawali 

dengan خبرنا  yang dinyatakan oleh Imam al-Khati>b dan disandarkan kepada 

Muh}ammad bin ‘Ali>. Karena Imam al-Khati>b> berkedudukan sebagai mukharri>j 

al-h}adi>s\ dan periwayat terakhir, maka Muh}ammad bin ‘Ali> dalam ilmu hadis 

disebut sebagai sanad pertama. Sedangkan Ibn ‘Umar yang berkedudukan 

sebagai periwayat pertama yang menerima dan menyampaikan hadis dari Nabi 

saw, dalam ilmu hadis disebut sebagai sanad terakhir. Urutan periwayat dan 

sanad untuk hadis dari Tari>kh al-Bagdad di atas dikemukakan dalam tabel 

sebagai berikut: 

 

No Nama Periwayat Ururtan Periwayat Urutan Sanad 

1 Ibn ‘Umar Periwayat I Sanad IX 

2 Na>fi’ Periwayat II Sanad VIII 

3 Mat}ar al-Warra>q Periwayat III Sanad VII 

4 Rawh bin al-Qa>sim Periwayat IV Sanad VI 

5 ‘I<sa> bin Syu’aib Periwayat V Sanad V 

6 ‘Amru> bin ‘Ali> Periwayat VI Sanad IV 

7 Muh}ammad bin Ya’qu>b Periwayat VII Sanad III 

8 ‘Ubaidulla>h  Periwayat VIII Sanad II 

9 Muh}ammad bin ‘Ali> Periwayat IX Sanad I 

10 Khati>b al-Bagda>di> Periwayat X Mukharri>j al-h{adi>s\ 

  Berdasarkan penjelasan di atas, maka jalur periwayatan hadis 

 dari seluruh mukharri>j al-h}adi>s\ dapat مأَنثْمً حأَالأَ ثْمً شأَكأَاعأَتمُخَومُخَ  مُخَونأَ حأَدٍّ مإِنثْمً حمُخَدمُخَو إِ اللهإِ 

digambarkan dengan skema gabungan sebagai berikut: 
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SKEMA GABUNGAN 
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 Berikut penjelasan dari skema gabungan di atas: 

a) ‘Abdulla>h ‘Umar merupakan satu-satunya sahabat yang meriwayatkan hadis, 

sehingga hadis tersebut tidak memiliki perawi yang berstatus sebagai syahid.  

b) Dari jalur Ah}mad, Na>fi’, H{umra>n, ‘Abdilla>h bin ‘A<mir dan Yah}ya> bin Ra>syid 

merupakan mutabi’ bagi Ayyu>b bin Salma>n yang berkedudukan sebagai 

sanad ketiga bagi Ah}mad; Na>fi’, H{umra>n, ‘Abdilla>h bin ‘A<mir dan Ayuu>b 

bin Salma>n  merupakan mutabi’ bagi Yah}ya> bin Ra>syid yang berkedudukan 

sebaga sanad keempat; Yah}ya> bin Abi> Bakr dan Ah}mad bin Yu>nus 

merupakan mutabi’ bagi H{asan bin Mu>sa> yang berkedudukan sebagai sanad 

kedua. 

c) Dari jalur Abi> Da>wud, Yah}ya> bin Abi> Bakr dan H{asan bin Mu>sa> merupakan 

mutabi’ bagi Ah}mad bin Yu>nus yang berkedudukan sebagai sanad pertama 

bagi Abi> Da>wud; Na>fi’, H{umra>n, ‘Abdilla>h bin ‘A<mir dan Ayyu>b bin Salma>n 

merupakan mutabi bagi Yah}ya> bin Ra>syid yang berkedudukan sebagai sanad 

keempat. 

d) Dari jalur T{abra>ni>, Bisyr bin Mu’a>z merupakan mutabi’ bagi Da>wud bin 

Rusyaid yang berkedudukan sebagai sanad kedua bagi T{abra>ni>; Na>fi’, 

H{umra>n, Yah}ya> bin Ra>syid dan Ayyu>b bin Salma>n merupakan mutabi’ bagi 

‘Abdilla>h bin ‘A<mir yang berkedudukan sebagai sanad kelima; Na>fi’, 

‘Abdilla>h bin ‘A<mir, Yah}ya> bin Ra>syid dan Ayyu>b bin Salma>n merupakan 

mutabi’ bagi H{umra>n yang berkedudukan sebagai sanad kedelapan;  

e) Dari jalur Ha{kim, Ah}mad bin ‘Ubaid merupakan mutabi’ bagi Abu> Bakr bin 

Ish}a>q yang berkedudukan sebagai sanad pertama bagi H{a>kim; Abi> Da>wud 

merupakan mutabi’ bagi ‘Abba>s bin Fad}l yang berkedudukan sebagai sanad 

kedua; Da>wud bin Rusyaid merupakan mutabi’ bagi Bisyr bin Mu’a>z; Yah}ya> 

bin Abi> Bukair dan H{asan bin Mu>sa> merupakan mutabi’ bagi Ah}mad bin 
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Yu>nus yang berkedudukan sebagai sanad ketiga; Na>fi’, H{umra>n, Ayyu>b bin 

Salma>n dan Yah}ya> bin Ra>syid merupakan mutabi’ bagi ‘Abdilla>h bin ‘A<mir 

yang berkedudukan sebagai sanad keenam; Na>fi’, H{umra>n, Ayyu>b bin 

Salma>n dan ‘Abdilla>h bin ‘A<mir merupakan mutabi’ bagi Yah}ya> bin Ra>syid 

yang berkedudukan sebagai sanad keenam. 

f) Dari jalur Baihaqi>, Abu> Bakr bin Ish}a>q merupakan mutabi’ bagi Ah}mad bin 

‘Ubaid yang berkedudukan sebagai sanad kedua bagi Baihaqi>; Abi> Da>wud 

merupakan mutabi’ bagi ‘Abba>s bin Fad}l yang berkedudukan sebagai sanad 

ketiga; Yah}ya> bin Abi> Bukair dan H{asan bin Mu>sa> merupakan mutabi’ bagi 

Ah}mad bin Yu>nus yang berkedudukan sebagai sanad keempat; H{usain al-

Mu’allim, H{amrah al-Zayya>t, Rawh bin Qa>sim merupakan mutabi’ bagi 

Sa’i>d bin Basyi>r yang berkedudukan sebagai sanad keenam; Na>fi’, H{umra>n, 

Ayyu>b bin Salma>n dan ‘Abdilla>h bin ‘A<mir merupakan mutabi’ bagi Yah}ya> 

bin Ra>syid yang berkedudukan sebagai sanad ketujuh; H{umra>n, Ayyu>b bin 

Salma>n, Yah}ya> bin Ra>syid dan ‘Abdilla>h bin ‘A<mir merupakan mutabi’ bagi 

Na>fi’ yang berkedudukan sebagai sanad kedelapan. 

g) Dari jalur Ibn ‘Adi>, H{usain al-Mu’allim, Rawh bin Qa>sim, Sa’i>d bin Basyi>r 

merupakan mutabi’ bagi H{amrah al-Zayya>t yang berkedudukan sebagai 

sanad keempat bagi Ibn ‘Adi>; H{umra>n, Ayyu>b bin Salma>n, Yah}ya> bin Ra>syid 

dan ‘Abdilla>h bin ‘A<mir merupakan mutabi’ bagi Na>fi’ yang berkedudukan 

sebagai sanad keenam. 

h) Dari jalur Khati>b al-Bagda>di>, H{usain al-Mu’allim, H{amrah al-Zayya>t, Sa’i>d 

bin Basyi>r merupakan mutabi’ bagi Rawh bin Qa>sim yang berkedudukan 

sebagai sanad keenam bagi Khati>b al-Bagda>di>; H{umra>n, Ayyu>b bin Salma>n, 

Yah}ya> bin Ra>syid dan ‘Abdilla>h bin ‘A<mir merupakan mutabi’ bagi Na>fi’ 

yang berkedudukan sebagai sanad kedelapan. 
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i) Dari jalur Ibn Ma>jah, Rawh bin Qa>sim, H{amrah al-Zayya>t, Sa’i>d bin Basyi>r 

merupakan mutabi’ bagi H{usain al-Mu’allim yang berkedudukan sebagai 

sanad ketiga bagi Khati>b al-Bagda>di>; H{umra>n, Ayyu>b bin Salma>n, Yah}ya> bin 

Ra>syid dan ‘Abdilla>h bin ‘A<mir merupakan mutabi’ bagi Na>fi’ yang 

berkedudukan sebagai sanad kelima. 

4. Kritik Sanad 

a. Imam Ah}mad 

 Nama lengkap dan nasabnya adalah Ah}mad bin Muh}ammad bin H{anbal 

bin Hila>l bin Asad bin Idri>s bin ‘Abdilla>h bin H{ayya>n bin ‘Abdilla>h bin Anas bin 

‘Auf bin Qa>sit} bin Ma>zin bin Syaiba>n bin Z|uhl bin S|a’labah bin ‘Uka>bah bin 

S{a’b bin ‘Ali> bin Bakr Wa>’il al-Z|uhli> al-Syaiba>ni> al-Marwazi> al-Bagda>di>. Nama 

kunyahnya adalah Abu> ‘Abdillah. Baliau adalah seorang Imam dan Syaikh al-

Isla>m yang jujur.
55

 Dia lahir, tumbuh besar dan wafat di Bagdad. Ia kemudian 

pergi mengunjungi berbagai negeri untuk melakukan rihlah ilmiyah seperti 

Kufah, Basrah, Mekah, Madinah, Yaman, Syam dan Jazirah serta menulis hadis 

dari para ulama di zaman itu.
56

 Ia mulai menuntut ilmu ketika berusia lima belas 

tahun.
57

 Ia lahir pada bulan Rabi>ul Awwa>l tahun 164 H dan meninggal pada 

tahun 241 H, ketika ia berusia tujuh puluh tujuh tahun.
58

  

  

                                                           

 55
Syams al-Di>n Abu> ‘Abdilla>h Muh}ammad bin Ah}mad bin ‘Us \ma>n bin Qa>imaz  

al-Z|ahabi>, Siyar A’la>m al-Nubala>’, Juz 11, h. 177. 

 
56

Yu>suf bin ‘Abd al-Rahman bin Yu>suf Abu> Ha>jja>j Jama>l al-Di>n al-Zakki> Abi> 

Muh{ammad al-Qada>’i al-Kalbi> al-Mizzi>,  Tahz\ib al-Kama>l fi Asma>’ al-Rija>l, Juz 1, h. 437. 

 
57

Syams al-Di>n Abu> ‘Abdilla>h Muh}ammad bin Ah}mad bin ‘Us \ma>n bin Qa>imaz  

al-Z|ahabi>, Siyar A’la>m al-Nubala>’, Juz 11, h. 180. 

 
58

Isma>‘i>l bin Muh}ammad bin al-Fad}l bin ‘Ali> al-Qurasyi> al-T{ulaih}i> al-Taimi> al-As}baha>ni> 

Abu> al-Qa>sim, Siyar al-Salaf al-S{a>lih}i>n li> Isma>‘i>l bin Muh}ammad al-As}baha>ni>, (Riyad: Da>r al-

Ra>yah li al-Nasyr wa al-Tauzi>‘, t.th), h. 1053. 
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 Sebagai ulama terkemuka, Imam Ah}mad memiliki banyak guru dan 

murid, di antara guru-gurunya adalah H{asan bin Mu>sa>, Abi> Salamah Mans}u>r bin 

Salamah al-Khaza>’i>, Abi> Qurrah Mu>sa> bin T{a>riq al-Zubaidi>, Nas}r Ibn Ba>b, Abi> 

al-Mugi>rah al-Nad}r bin Isma>‘i>l, Nu>h} bin Maimu>n, Abi> al-Nad}r Ha>syim bin al-

Qa>sim, dan lainnya. Adapun murid-muridnya di antaranya adalah al-Bukha>ri>, 

Muslim, Abu> Da>wud, Ibra>hi>m bin Ish}a>q al-H{arbi>.
59

 

 Berikut peniaian dari ulama kritikus hadis tentang pribadi Imam Ah}mad: 

1) Menurut Ibn Abi> H{a>tim, ia adalah seorang Ima>m dan dia Hujjah.  

2) Menurut Ibn Hibba>n dalam kitab al-S|iqa>h, ia H{a>fiz} Mutqin, Faqi>h.  

3) Menurut Ibn Sa’id, Ah}mad bin H}anbal S|iqah, S{adu>q, Kas\i>r al-H{adi>s\.60
 

b. H{asan bin Mu>sa> 

 Nama lengkapnya adalah H{asan bin Mu>sa> al-Asyya>b al-Bagda>di>, dan 

nama kunyahnya adalah Abu> ‘Ali>.
61

 Dia berasal dari Khurasan dan tinggal di 

Bagdad. Di sana dia meriwayatkan banyak hadis dan ditunjuk sebagai hakim di 

Mosul dan Homs.
62

 H{asan lahir tahun 130 H
63

 dan meninggal antara tahun 208, 

209 atau 210 hijriah.
64

 

 H{asan bin Mu>sa> memiliki beberapa guru dan murid. Di antara guru-

gurunya, yaitu Zuhair bin Mu’a>wiyah, Ibra>hi>m bin Sa’ad al-Zuhri>, Jari>r bin 

                                                           

 
59

Yu>suf bin ‘Abd al-Rahman bin Yu>suf Abu> Ha>jja>j Jama>l al-Di>n al-Zakki> Abi> 

Muh{ammad al-Qada>’i al-Kalbi> al-Mizzi>, Tahz\ib al-Kama>l fi Asma>’ al-Rija>l, Juz 1, h. 439-440. 

 
60

Abu> al-Fad}l Ah}mad bin ‘Ali> bin Muh}ammad bin Ah}mad bin H{ajr al-‘Asqala>ni>, Tahz\i>b 

al-Tahz\i>b, Juz 1, h. 74-75. 

 
61

Syams al-Di>n Abu> ‘Abdilla>h Muh}ammad bin Ah}mad bin ‘Us \ma>n bin Qa>imaz  

al-Z|ahabi>, Siyar A’la>m al-Nubala>’, Juz 9, h. 559. 

 62
Abu> Bakr Ah}mad bin ‘Ali> bin S|a>bit bin Ah}mad bin Mahdi> al-Khati>b al-Bagda>di>, 

Tari>kh al-Bagda>di>, 8 (Cet I; Beirut: Da>r al-Garb aal-Isla>m, 1422 H/2002 M), h. 456. 

 
63

Syams al-Di>n Abu> ‘Abdilla>h Muh}ammad bin Ah}mad bin ‘Us \ma>n bin Qa>imaz  

al-Z|ahabi>, Siyar A’la>m al-Nubala>’, Juz 9, h. 559.  

 
64

Yu>suf bin ‘Abd al-Rahman bin Yu>suf Abu> Ha>jja>j Jama>l al-Di>n al-Zakki> Abi> 

Muh{ammad al-Qada>’i al-Kalbi> al-Mizzi>, Tahz\ib al-Kama>l fi Asma>’ al-Rija>l, Juz 6, h. 332. 
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H{a>zim, Sa’i>d bin Basyi>r al-Damasyqi>, H{ari>z bin ‘Us \ma>n al-Khamsi> dan lain-lain. 

Di antara murid-muridnya, yaitu Ah}mad bin Muh}ammad bin H}anbal, Ibra>hi>m bin 

Mu>sa> al-Ra>zi>, Ibra>hi>m bin Ya’qu>b al-Jauja>ni>, Ah}mad bin Muni>’, Ish}a>q bin H}asan 

al-H{arbi> dan lain-lain
65

 

 Berikut peniaian dari ulama kritikus hadis tentang pribadi H{asan bin 

Mu>sa>: 

1) Menurut ‘Ali> bin al-Madani> dan Yah}ya> bin Ma’i>n, ia s\iqah. 

2) Menurut Mufaddal bin Gassa>n, Tidak ada yang salah dari dia. 

3) Abu> Bakr al-Khati>b mengatakan, ‚Aku tidak tau kelemahannya‛ 

4) Abu> Ha>tim, S{a>lih bin Muh>ammad dan Abd al-Rah}ma>n bin Yu>suf bin 

Khara>sy menilainya s}iqah.66
 

5) Menurut Muh}ammad bin Sa’d, dia s}iqah dan sudu>q dalam hadis. 

6) Ha>kim, Abu> Awa>nah, Abu> ‘Ali> al-Tusi>, Abu> Muh}ammad bin Jaro>d dan 

Abu> Muh}ammad al-Darimi> menilainya s\iqah. 

7) Muslim bin Hajjaj menyebutnya dalam Sija>l Syu’bah al-S|iqah.67
 

8) Al-Z{ahabi> mengatakan, ‚Ima>m, Faqi>h, H{a>fiz}, S|iqah‛
68

 

 Data di atas menunjukan bahwa jarak antar tahun lahir Imam 

Ah}mad (164 H) dengan tahun wafat H{asan (208 H/209 H/210 H) adalah 

sekitar empat puluh empat hingga empat puluh enam tahun, jika berdasar 

pada standar seorang perawi menerima dan meriwayatkan hadis yaitu 

                                                           

 
65

Yu>suf bin ‘Abd al-Rahman bin Yu>suf Abu> Ha>jja>j Jama>l al-Di>n al-Zakki> Abi> 

Muh{ammad al-Qada>’i al-Kalbi> al-Mizzi>, Tahz\ib al-Kama>l fi Asma>’ al-Rija>l, Juz 6, h. 329.  

 
66

Yu>suf bin ‘Abd al-Rahman bin Yu>suf Abu> Ha>jja>j Jama>l al-Di>n al-Zakki> Abi> 

Muh{ammad al-Qada>’i al-Kalbi> al-Mizzi>, Tahz\ib al-Kama>l fi Asma>’ al-Rija>l, Juz 6, h. 330-331. 

 67
Magalt}a>i bin Qili>j bin Abdulla>h al-Bakjari> al-Mas}ri> al-H{akri> al-H{anafi>, Abu Abdulla>h, 

Ala>’ al-Di>n, al-Tara>jim al-Sa>qit}ah min Kita>b Ikma>l Tahz\ib al-Kama>l Limaglat}a>i, Juz 1 (t.t: Da>r 

al-Muhaddis\ wa al-Tauzi>’, 1426 H), h. 124.  

 
68

Syams al-Di>n Abu> ‘Abdilla>h Muh}ammad bin Ah}mad bin ‘Us \ma>n bin Qa>imaz  

al-Z|ahabi>, Siyar A’la>m al-Nubala>’, Juz 9, h. 559.  
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lima belas tahun, maka ada kemungkinan mereka berdua untuk bertemu 

dikarenakan Imam Ah}mad memiliki waktu dua puluh sembilan hingga 

tuga puluh satu tahun setelah ia berusia lima belas tahun untuk belajar 

sebelum H{asan wafat. Namun faktor yang menunjukkan kemungkinan 

terjadinya pertemuan adalah adanya pengakuan guru murid antara 

keduanya. 

 Tidak ada satupun ulama kritikus yang memberikan celaan 

terhadap pribadi Imam Ah}mad>, dan pujian yang diberikan kepadanya 

merupakan pujian yang berperingkat tinggi. Oleh karena itu, 

pernyataannya yang mengatakan bahwa dia telah menerima riwayat 

hadis  ِمأَنثْمً حأَالأَ ثْمً شأَكأَاعأَتمُخَومُخَ  مُخَونأَ حأَدٍّ مإِنثْمً حمُخَدمُخَو إِ اللَّوإ dari H{asan dengan metode as-

sama’ menggunakan sigat ‚h}addasana>‛, dapat dipercaya. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa sanad antara Imam Ah}mad dan H{asan dalam keadaan 

bersambung. 

c. Zuhair 

 Nama lengkap dan nasabnya adalah Zuhair bin Mu’a>wiyah bin H{udaij bin 

al-Rah}i>l bin Zuhair bin Khais\amah al-Ju’fi> al-Ku>fi>. Nama kunyahnya adalah Abu> 

Khais\amah.
69

 Dia lahir pada tahun 95 H.
70

 Kemudian pada tahun 164 H, dia 

pindah ke Jazirah dan dia terkena kelumpuhan setahun atau lebih sebelum 

kematiannya di usia ke delapan puluh di bulan rajab antara tahun 173 atau 174 

hijriah.
71

 

                                                           

 
69

Yu>suf bin ‘Abd al-Rahman bin Yu>suf Abu> Ha>jja>j Jama>l al-Di>n al-Zakki> Abi> 

Muh{ammad al-Qada>’i al-Kalbi> al-Mizzi>, Tahz\ib al-Kama>l fi Asma>’ al-Rija>l, Juz 9, h. 421.  

 
70

Syams al-Di>n Abu> ‘Abdilla>h Muh}ammad bin Ah}mad bin ‘Us \ma>n bin Qa>imaz  

al-Z|ahabi>, Siyar A’la>m al-Nubala>’, Juz 8, h. 181.  

 
71

Syams al-Di>n Abu> ‘Abdillah Muh}ammad bin Ah}mad bin ‘Us \ma>n bin Qaima>z  

al-Z|ahabi>, Ta>rikh al-Isla>m wa Wafiya>t al-Masya>hir wa al-A’la>m, Juz 4 (Beirut: Da>r al-Garb  

al-Isla>mi>, 2003), h. 622. 
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 Zuhair memiliki beberapa guru dan murid. Guru-guru Zuhair antara lain, 

Ibra>him bin ‘Uqaib, Zubaid al-Ya>mi>, Ziya>d bin Khais\amah, Zaid bin Jabi>r, Sahi>l 

bin Abi> S{a>lih}, Sama>k bin H{arb, ‘Uma>rah bin Gaziyyah dan masih banyak lagi.
72

 

Adapun murid-muridnya antara lain, H{asan bin Mu>sa>, Yah}ya> bin Yah}ya> al-

Tami>mi>, ‘Amru> bin Kha>lid, Abu> Ja’far al-Nafi>li>, Abu> Wa>lid dan masih banyak 

lagi
73

  

 Berikut penilaian ulama kritikus terhadap pribadi Zuhair: 

1) Dan Ibn Ma’i>n menilainya s\iqah  

2) S{u’aib bin Harb mengatakan, ‚Zuhair lebih hafal dari dua puluh hadis 

seperti Syu'bah‛ 

3) Ah}mad bin H{anbal berkata, ‚Zuhair adalah salah satu sumber ilmu‛.
74

 

4) Abu> Zur’ah berkata, ‚Dia dapat dipercaya, kecuali bahwa dia 

mendengarnya dari Abu Ishaq setelah kebingungan‛. 

5) Abu Hatim berkata, ‚Zuhair lebih kami sayangi daripada Isra>’i>l dalam 

segala hal kecuali dalam hadis Abu> Isha>q.  

6) Al-Ajli berkata, ‚S|iqah ma’mu>n‛. 

7) An-Nasa'i berkata: ‚S|iqah s\abit‛.
75

 

 Data di atas menunjukan bahwa jarak antar tahun lahir H{asan (130 H) 

dengan tahun wafat Zuhair (173 H/174 H) adalah sekitar empat puluh tiga atau 

empat puluh empat tahun, jika berdasar pada standar seorang perawi menerima 

dan meriwayatkan hadis yaitu lima belas tahun, maka ada kemungkinan mereka 

                                                           

 
72

Yu>suf bin ‘Abd al-Rahman bin Yu>suf Abu> Ha>jja>j Jama>l al-Di>n al-Zakki> Abi> 

Muh{ammad al-Qada>’i al-Kalbi> al-Mizzi>, Tahz\ib al-Kama>l fi Asma>’ al-Rija>l, Juz 9, h. 421.  

 
73

Syams al-Di>n Abu> ‘Abdillah Muh}ammad bin Ah}mad bin ‘Us \ma>n bin Qaima>z  

al-Z|ahabi>, Ta>rikh al-Isla>m wa Wafiya>t al-Masya>hir wa al-A’la>m, Juz 4, h. 622. 

 
74

Syams al-Di>n Abu> ‘Abdillah Muh}ammad bin Ah}mad bin ‘Us \ma>n bin Qaima>z  

al-Z|ahabi>, Ta>rikh al-Isla>m wa Wafiya>t al-Masya>hir wa al-A’la>m, Juz 4, h. 622. 
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Yu>suf bin ‘Abd al-Rahman bin Yu>suf Abu> Ha>jja>j Jama>l al-Di>n al-Zakki> Abi> 

Muh{ammad al-Qada>’i al-Kalbi> al-Mizzi>, Tahz\ib al-Kama>l fi Asma>’ al-Rija>l, Juz 9, h. 424-425. 
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berdua untuk bertemu dikarenakan H{asan memiliki waktu dua puluh delapan atau 

dua puluh sembilan tahun setelah ia berusia lima belas tahun untuk belajar 

sebelum Zuhair wafat. Namun faktor yang menunjukkan kemungkinan terjadinya 

pertemuan adalah adanya pengakuan guru murid antara keduanya. 

 Tidak ada satupun ulama kritikus yang memberikan celaan terhadap 

pribadi H{asan, dan pujian yang diberikan kepadanya merupakan pujian yang 

berperingkat tinggi. Oleh karena itu, pernyataannya yang mengatakan bahwa dia 

telah menerima riwayat hadis  ِمأَنثْمً حأَالأَ ثْمً شأَكأَاعأَتمُخَومُخَ  مُخَونأَ حأَدٍّ مإِنثْمً حمُخَدمُخَو إِ اللَّوإ dari Zuhair 

dengan metode as-sama’ menggunakan sigat ‚h}addasana>‛, dapat dipercaya. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa sanad antara H{asan dan Zuhair dalam 

keadaan bersambung. 

d. ‘Uma>rah bin Gaziyyah 

 Nama lengkap dan nasabnya adalah ‘Uma>rah bin Gaziyyah bin al-Ha>ris\ 

bin Amru> bin Gaziyyah bin Amru> bin S|a’labah bin Khansa> bin Mabz\u>l bin 

Ganam bin Ma>zan bin al-Najja>r al-Ans}a>ri> al-Ma>zani> al-Madani>.
76

 Dia meninggal 

dunia sekitar tahun 140 H.
77

 

 ‘Uma>rah memiliki beberapa guru dan murid. Di antara guru-gurunya 

dalam menerima riwayat, yaitu Yah}ya> bin Ra>syid, ‘Ata>’ bin Abi> Marwa>n, Ana>s 

bin Ma>lik, Khabi>b bin ‘Abd al-Rah}ma>n, Rabi>’ah bin ‘Abd al-Rah}ma>n dan 

lainnya. Di antara yang menerima riwayat darinya, yaitu Zuhair bin Mu’a>wiyah, 

Mu’tamar bin Sulaima>n, Wahb bin Kha>lid, Isma>’il bin Ja’far, Yah}ya> bin Ayyu>b 

al-Mis}ri> dan lainnya.
78

 

                                                           

 
76

Abu> al-Fad}l Ah}mad bin ‘Ali> bin Muh}ammad bin Ah}mad bin H{ajr al-‘Asqala>ni>, Tahz\i>b 

al-Tahz\i>b, Juz 7, h. 422.  

 
77

Syams al-Di>n Abu> ‘Abdilla>h Muh}ammad bin Ah}mad bin ‘Us \ma>n bin Qa>imaz  

al-Z|ahabi>, Siyar A’la>m al-Nubala>’, Juz 6, h. 139. 
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Yu>suf bin ‘Abd al-Rahman bin Yu>suf Abu> Ha>jja>j Jama>l al-Di>n al-Zakki> Abi> 

Muh{ammad al-Qada>’i al-Kalbi> al-Mizzi>, Tahz\ib al-Kama>l fi Asma>’ al-Rija>l, Juz 6, h. 259-260. 
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 Berikut penilaian ulama kritikus terhadap pribadi ‘Uma>rah: 

1) Ah}mad bin H{anbal dan Abu> Zur’ah mengatakan, ‚dia s\iqah‛. 

2) Yah}ya> bin Ma’i>n berkata, ‚Dia S{a>lih‛. 

3) Abu Hatim berkata, "Tidak ada yang salah dengan haditsnya. Dia Sudu>q‛. 

4) Al-Nasa>’i> berkata, ‚Dia ada masalah dengannya‛. 

5) Muh}ammad bin Sa’ad mengatakan, ‚Dia s\iqah dan memiliki banyak 

hadits‛. 

6) Al-Da>raqutni> menilainya s\iqah. 

7) Ibn Hibba>n menyebutkannya di antara orang-orang s\iqah di generasi para 

Tabi>’ al-Tabi'i>n. 

8) Al-‘Ajli> Ans}a>ri > mengatakan, ‚Dia s\iqah‛. 

9) Al-Aqi>li> menilainya lemah, tanpa menyebutkan apapun yang 

menunjukkan kelemahannya. 

10) Ibn Hazm berkata ‚Dia da’i>f‛. 

11) Ibn Uyaynah berkata, ‚Saya duduk bersamanya beberapa kali, dan kami 

tidak menghafal apa pun darinya‛.
79

 

 Data di atas menunjukan bahwa jarak antar tahun lahir Zuhair (95 

H) dengan tahun wafat ‘Uma>rah (140 H) adalah sekitar empat puluh lima 

tahun, jika berdasar pada standar seorang perawi menerima dan 

meriwayatkan hadis yaitu lima belas tahun, maka ada kemungkinan 

mereka berdua untuk bertemu dikarenakan Zuhair memiliki waktu tiga 

puluh tahun tahun setelah ia berusia lima belas tahun untuk belajar 

sebelum ‘Uma>rah wafat. Namun faktor yang menunjukkan kemungkinan 

terjadinya pertemuan adalah adanya pengakuan guru murid antara 

keduanya. 
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Abu> al-Fad}l Ah}mad bin ‘Ali> bin Muh}ammad bin Ah}mad bin H{ajr al-‘Asqala>ni>, Tahz\i>b 

al-Tahz\i>b, Juz 7, h. 423. 
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 Tidak ada satupun ulama kritikus yang memberikan celaan terhadap 

pribadi Zuhair, dan pujian yang diberikan kepadanya merupakan pujian yang 

berperingkat tinggi. Oleh karena itu, pernyataannya yang mengatakan bahwa dia 

telah menerima riwayat hadis  ِمأَنثْمً حأَالأَ ثْمً شأَكأَاعأَتمُخَومُخَ  مُخَونأَ حأَدٍّ مإِنثْمً حمُخَدمُخَو إِ اللَّوإ dari ‘Uma>rah 

dengan metode as-sama’ menggunakan sigat ‚h}addasana>‛, dapat dipercaya. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa sanad antara Zuhair dan ‘Uma >rah dalam 

keadaan bersambung. 

e. Yah}ya> bin Ra>syid 

 Nama lengkapnya adalah Yah}ya> bin Ra>syid bin Muslim, al-Lais\i>, Abu> 

Ha>sim al-Dimasyqi> al-Tawi>l.
80

 Ia hidup selama sembilan puluh tahun dan 

meniggal sekitar tahun 121 hingga 130 hijriah.
81

 

 Dia memiliki beberapa guru dan murid. ‘Abdulla>h bin al-Zubair, 

‘Abdulla>h bin ‘Umar bin al-Khatta>b, Makhu>l al-Sya>mi dan Na>fi’. Adapun murid-

muridnya antara lain, Isma >’i>l bin Ayya>sy, Ja’far bin Burqa>n, Ali> bin Abi> Hamlah, 

‘Uma>rah bin Gaziyyah al-Ans}a>ri>, dan Na>s}ih} Abu> ‘Abdulla>h al-Sa>mi>. 

 Berikut komentar ulama kritikus terhadap pribadi Yah}ya> bin Ra>syid: 

1) Abu> Zur’ah berkata, ‚S|iqah}‛. 

2) Ibn Hibba>n menyebutnya dalam kitab al-S|iqah.
82

 

 Data di atas menunjukan bahwa jarak antara tahun wafat ‘Uma>rah (140 

H) dengan tahun wafat Yah}ya> (121 H-130 H) adalah sekitar sepuluh hingga 

sembilan belas tahun, jika melihat jarak wafat keduanya yang tidak terpaut jauh, 

maka besar kemungkinan mereka untuk bertemu. Faktor lainnya yang 
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Yu>suf bin ‘Abd al-Rahman bin Yu>suf Abu> Ha>jja>j Jama>l al-Di>n al-Zakki> Abi> 

Muh{ammad al-Qada>’i al-Kalbi> al-Mizzi>, Tahz\ib al-Kama>l fi Asma>’ al-Rija>l, Juz 31, h. 298. 

 
81

Syams al-Di>n Abu> ‘Abdillah Muh}ammad bin Ah}mad bin ‘Us \ma>n bin Qaima>z  

al-Z|ahabi>, Ta>rikh al-Isla>m wa Wafiya>t al-Masya>hir wa al-A’la>m, Juz 3, h. 555. 
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Yu>suf bin ‘Abd al-Rahman bin Yu>suf Abu> Ha>jja>j Jama>l al-Di>n al-Zakki> Abi> 

Muh{ammad al-Qada>’i al-Kalbi> al-Mizzi>, Tahz\ib al-Kama>l fi Asma>’ al-Rija>l, Juz 31, h. 298. 
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menunjukkan kemungkinan terjadinya pertemuan adalah adanya pengakuan guru 

murid. 

 Mayoritas ulama kritikus memberikan pujian terhadap pribadi ‘Uma>rah 

dengan pujian yang berperingkat tinggi, kecuali al-Aqi>li dan Ibn Hazm. Al-Aqi>li 

dan Ibn Hazm tidak menyertakan penjelasan mengenai kelemahannya ‘Uma>rah 

sehingga yang lebih di utamakan lebih dulu adalah pujian. Oleh karena itu, 

pernyataannya yang mengatakan bahwa dia telah menerima riwayat hadis  ًمأَنثْم
 dari Yah}ya> dapat dipercaya meskipun ia حأَالأَ ثْمً شأَكأَاعأَتمُخَومُخَ  مُخَونأَ حأَدٍّ مإِنثْمً حمُخَدمُخَو إِ اللَّوإِ 

menggunakan sigat ‚’an‛. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sanad antara 

‘Uma>rah dan Yah}ya> dalam keadaan bersambung. 

f.  ‘Abdulla>h bin ‘Umar 

 Nama lengkap dan nasabnya adalah ‘Abdulla>h bin ‘Umar bin al-Khatta>b 

bin Nufail bin ‘Abd al-‘Uzza>bin Riya>h} bin Qurt} bin Raza>h} bin ‘Adi> bin Ka’b bin 

Lawwai bin Gali>b al-Qurasyi> al-‘Adawi>, Abu> ‘Abd al-Rah}ma>n. Ayahnya adalah 

senior di kalangan sahabat Nabi saw dan khalifah kedua sepeninggal 

Rasulullah saw. Sementara ibunya bernama Zainab binti Maz\’un bin Habi>b.
83

 Dia 

berhijrah bersama ayahnya ketika dia berumur sepuluh tahun dan ikut serta 

dalam perang khandaq ketika dia berumur lima belas tahun, kemudian meninggal 

pada tahun 73 atau 74 hijriah ketika dia berumur delapan puluh tahun.
84

 

 Dia menerima riwayat secara langsung dari Rarululla>h saw, ayahnya, dan 

sahabat lainnya seperti Abu> Bakr, ‘Us \ma>n bin Affa>n, Ali> bin abi> T{a>lib, Bila>l dan 

masih banyak sahabat lainnya. Adapun yang menerima riwayat darinya 

berjumlah sangat banyak, di antaranya A<dam bin Ali>, Bisy bin ‘A<di>, S|a>bit bin al-
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Syams al-Di>n Abu> ‘Abdilla>h Muh}ammad bin Ah}mad bin ‘Us \ma>n bin Qa>imaz  

al-Z|ahabi>, Siyar A’la>m al-Nubala>’, Juz 3, h. 203-204. 
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Yu>suf bin ‘Abd al-Rahman bin Yu>suf Abu> Ha>jja>j Jama>l al-Di>n al-Zakki> Abi> 

Muh{ammad al-Qada>’i al-Kalbi> al-Mizzi>, Tahz\ib al-Kama>l fi Asma>’ al-Rija>l, Juz 15, h. 339-340. 
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Buna>ni>, S|a>bit bin ‘Ubaid, Junaid, Jabalah bin Suhaim, Yahya> bin Ra>syid dan 

masih banyak lagi.
85

 

 Ibn ‘Umar merupakan sahabat yang mulia yang memiliki banyak 

keutamaan. ‘Abdulla>h bin Umar  dikenal sebagai sosok yang berupaya mengikuti 

setiap jejak langkah Rasulullah saw. Di mana Nabi salat, Ibn ‘Umar pun akan 

turut serta salat di sana. Bahkan jika ia mengetahui Rasulullah saw pernah 

berteduh di bawah pohon, ia pun akan menirunya. Ibn Umar  dikenal banyak 

meriwayatkan hadis Nabi saw. Dia meriwayatkan 2600-an hadis
86

 dan ia hidup 

sekitar 60-an tahun untuk mengajarkan ilmu. Bahkan Ana>s bin Ma>lik 

membandingkan Ibn ‘Umar dan Ibn ‘Abba>s, ia mengatakan bahwa ketika 

keduanya diberi pertanyaan, biasanya  jawaban Ibn ‘Umar lebih panjang dari 

jawaban  Ibn ‘Abba>s yang menunjukkan luasnya ilmu dan semangat dakwah 

Ibn’Umar.
87

 

 Data di atas menunjukan bahwa jarak antar tahun wafat Yah}ya> (121 H-

130 H) dengan tahun wafat Ibn ‘Umar (73 H/74 H) adalah sekitar empat puluh 

delapan hingga lima puluh enam tahun. Namun diketahui juga dari data di atas 

bahwa Yah}ya> meninggal di usia kesembilan puluh, jika berdasar pada standar 

seorang perawi menerima dan meriwayatkan hadis yaitu lima belas tahun, maka 

ada kemungkinan mereka berdua untuk bertemu dikarenakan Zuhair memiliki 

waktu sembilan belas hingga dua puluh tujuh tahun setelah ia berusia lima belas 

tahun untuk belajar sebelum Ibn ‘Umar wafat. Namun faktor lain yang 
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Syams al-Di>n Abu> ‘Abdilla>h Muh}ammad bin Ah}mad bin ‘Us \ma>n bin Qa>imaz  

al-Z|ahabi>, Siyar A’la>m al-Nubala>’, Juz 3, h. 204-205. 

 
86

Syams al-Di>n Abu> ‘Abdilla>h Muh}ammad bin Ah}mad bin ‘Us \ma>n bin Qa>imaz  

al-Z|ahabi>, Siyar A’la>m al-Nubala>’, Juz 3, h. 238. 
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Syams al-Di>n Abu> ‘Abdilla>h Muh}ammad bin Ah}mad bin ‘Us \ma>n bin Qa>imaz  

al-Z|ahabi>, Siyar A’la>m al-Nubala>’, Juz 3, h. 221-222. 
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menunjukkan kemungkinan terjadinya pertemuan adalah adanya pengakuan guru 

murid antara keduanya. 

 Tidak ada satupun ulama kritikus yang memberikan celaan terhadap 

pribadi Yah}ya>, dan pujian yang diberikan kepadanya merupakan pujian yang 

berperingkat tinggi. Oleh karena itu, pernyataannya yang mengatakan bahwa dia 

telah menerima riwayat hadis  ِمأَنثْمً حأَالأَ ثْمً شأَكأَاعأَتمُخَومُخَ  مُخَونأَ حأَدٍّ مإِنثْمً حمُخَدمُخَو إِ اللَّوإ dari Ibn ‘Umar 

dapat dipercaya, meskipun menggunakan sigat ‚’an>‛. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa sanad antara Yah}ya> dan Ibn ‘Umar dalam keadaan 

bersambung. 

 Setelah meneliti ketersambungan sanad dan pribadi periwayat, 

selanjutnya adalah memastikan bahwa sanad terhindar dari syuz\u>z\  dan ‘illah. 

Meneliti syuz\u>z\  dan ‘illah pada sanad maksudnya adalah meneliti kembali dan 

mencermati sanad hadis yang menjadi objek penelitian serta membandingkannya 

dengan sanad-sanad yang matannya memiliki makna yang sama guna 

memastikan bahwa sanad yang diteliti dan telah diyakini bahwa sanadnya benar-

benar bersambung serta diriwayatkan oleh perawi-perawi yang s\iqah. 

 Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hadis 

 dari jalur Ah}mad> berstatus S{ah}i>h}, karena مأَنثْمً حأَالأَ ثْمً شأَكأَاعأَتمُخَومُخَ  مُخَونأَ حأَدٍّ مإِنثْمً حمُخَدمُخَو إِ اللَّوإِ 

sanadnya bersambung hingga kepadaa Nabi saw, seluruh periwayatnya bersifat 

adl dan dabt (s\iqah) serta terbebas dari syaz dan ‘illah. Apabila sanad dari jalur 

yang lain berkualitas daif, maka hal tersebut tidak mengurangi kesahihan sanad 

dari jalur Ah}mad di atas. Sebaliknya, apabila sanad dari jalur yang lain juga 

berkualitas sahih, maka hal tersebut dapat menjadi penguat bagi sanad Ah}mad di 

atas.  Setelah memastikan sanad hadis yang menjadi objek penelitian di atas 

tersebut berkualitas sahih, maka penelitian dapat dilanjutkan ke kritik matan.  
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5. Kritik Matan 

a. Meneliti Susunan Lafal Matan 

 Meneliti susunan lafal matan maksudnya adalah membandingkan 

lafal matan hadis yang menjadi objek penelitian di atas tersebut dengan 

lafal-lafal matan lainnya yang semakna untuk mengetahui letak dan 

sebab perbedaan antara lafal-lafal tersebut. Apabila perbedaan pada lafal 

matan hadis yang menjadi objek penelitian sampai merusak makna hadis 

tersebut, maka perbedaan tersebut dapat digolongkan sebagai ‘illah dan 

mengurangi kesahihan hadis. 

Dengan melihat lafal-lafal hadis yang telah dicantumkan sebelumnya, 

dapat diketahui bahwa setiap lafal matan memiliki redaksi yang berbeda. Namun 

secara umum matan hadis tersebut dapat dikategorikan menjadi tiga bentuk 

berdasarkan perbedaan yang mencolok dan karakteristik dari lafal-lafalnya. Hadis 

yang yang di riwayatkan dari jalur Na>fi’dan H{umra>n rata-rata memiliki lafal 

matan yang panjang dan diawali dengan perintah zikir dan beristigfar kepada 

Allah; Hadis yang yang di riwayatkan dari jalur Yahya> bin Ra>syid memiliki lafal 

matan yang lebih pendek dan semua matannya dimulai dengan lafal مأَنثْمً حأَالأَ ثْمً 
 Hadis yang yang di riwayatkan dari jalur ‘Abdilla>h bin ‘A>mi>r memiliki ;شأَكأَاعأَتمُخَومُخَ إِ 

lafal yang sama namun dalam bentuk tidak lengkap dari hadis dari jalur Yahya> 

bin Ra>syid. 

 Setelah membandingkan antara lafal-lafal matan dari setiap jalur, langkah 

selanjutnya adalah menentukan redaksi matan yang asli untuk mengetahui letak 

ziyadah, idra>j dan lain-laain. Dari seluruh lafal-lafal matan tersebut, peneliti 

menilai redaksi asli matan tersebut adalah hadis dari jalur Yahya> bin Ra>syid yang 

diriwayatkan oleh Ah}mad bin H{anbal sebagai berikut: 
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مأَنثْمً حأَالأَ ثْمً شأَكأَاعأَتمُخَومُخَ  مُخَونأَ حأَدٍّ مإِنثْمً حمُخَدمُخَو إِ اللَّوإِ عأَتَّ وأَجأَ َّ   تَأَقأَدثْمً ضأَا َّ اللَّوأَ  أَمثْمًرأَهمُخَ  وأَمأَنثْمً مأَاتأَ وأَعأَلأَيثْمًوإِ  أَيثْمًنرٌ  
ينأَارإِ وأَ أَ بإِالدِّرثْمًىأَ إِ  وأَلأَلإِنتََّهأَا الْثْمًأَسأَنأَاتمُخَ وأَالسَّيِّئأَاتمُخَ  وأَمأَنثْمً خأَااأَ أَ فيإِ بأَاطإٍِ  وأَىمُخَوأَ يتَأَعثْمًلأَممُخَومُخَ  لَأَثْمً يتَأَتأَلثْمً   تَأَلأَيثْمًيأَ بإِالدِّ

نأَومُخَ اللَّومُخَ رأَ ثْمًغأَ أَ الخثْمًأَبأَالإِ حأَتَّّ يخأَثْمًرمُخَجأَ مّإَِّا قأَالأَ : فيإِ سأَخأَطإِ اللَّوإِ حأَتَّّ يتَأَنثْمًتإِعأَ  وأَمأَنثْمً قأَالأَ  لأَ  فيإِ ممُخَؤثْمًمإِنٍ مأَا لأَيثْمًيأَ  إِيوإِ  أَسثْمً

 Setelah menentukan redaksi matan yang asli, langkah selanjutnya  

adalah menemukan perubahan-perubahan lafal pada redaksi matan yang 

lain. Pada jalur yang lain, terdapat beberapa idra>j (sisipan), ziyadah 

(tambahan) serta terjadi tagyi>r (perubahan lafal), nuqsan (peringkasan 

redaksi), Adapun rinciannya sebagai berikut:  

1. Idra>j  

Kalimat perintah berzikir dan beristigfar dalam hadis dari jalur 

Na>fi’ dan H{umra>n yang diriwayatkan oleh Baihaqi>, Tabra>ni>, Khati>b al-

Bagda>di> dan Ibn ‘A>di>, peneliti menilainya sebagai idra>j karena telah 

disebutkan dalam riwayat Ah}mad bahwa itu merupakan perkataan Ibn 

‘Umar dan bukan bagian dari perkataan Rasululla>h, namun kalimat Ibn 

‘Umar tersebut bersatu dengan matan hadis pada jalur yang lain. Berikut 

kalimat-kalimatnya: 

a)  َدإِهإِ : مأَا لأَلمُخَ ثْمً  أَ  تَأَتأَلأَلَّممُخَونأَ؟ مأَنثْمً قأَالأ أَمثْمً رأَ حأَسأَنأَاتٍ , سمُخَبثْمًحأَانأَ اللهإِ وأَبِإِ ,  أَتأَبأَ اللهمُخَ عأَتَّ وأَجأَ َّ لأَومُخَ عأَشثْمً
راًا  أَتأَبأَ اللهمُخَ لأَومُخَ مإِائأَ أَ حأَسأَنأٍَ   وأَمأَنثْمً , وأَمأَنثْمً قأَالَأَأَا مإِائأَ أَ مأَرَّةٍ  أَتأَبأَ اللهمُخَ لأَومُخَ  أَلثْمًفأَ حأَسأَنأٍَ  , وأَمأَنثْمً قأَالَأَأَا عأَشثْمً

تتَأَغثْمًكأَرأَ غأَكأَرأَ اللهمُخَ لأَومُخَ , زأَا أَ زأَا أَهمُخَ اللهمُخَ   وأَمأَنإِ اسثْمً
b)  َرمُخَ : مأَنثْمً قأَالأ بتَأَرمُخَ   مُخَتإِبأَ ثْمً لأَومُخَ بإِلمُخَ ِّ حأَرثْمًفٍ عأَشثْمً دمُخَ لإِلَّوإِ  وأَ أَ  إِلأَوأَ  إِ َّ اللهمُخَ  وأَاللهمُخَ  أَ ثْمً سمُخَبثْمًحأَانأَ اللهإِ  وأَالْثْمًأَمثْمً

 حأَسأَنأَاتٍ 
c)  ئأَ   إن رمُخَ حأَسأَنأَاتٍ  ومأَنثْمً قأَالَأَأَا عشر مرات  ان  لو مإِ دإِهإِ  مُخَتإِبأَ ثْمً لأَومُخَ عأَشثْمً أَمثْمً مأَن قأَال سمُخَبثْمًحأَانأَ اللَّوإِ وأَبِإِ

تتَأَغثْمًكأَرأَ غأَكأَرأَ اللَّومُخَ لأَومُخَ  ئأَ   مُخَ ثْمًبإِ أَ لأَومُخَ  أَلثْمًكاًا  ومأَنثْمً زأَا أَ زأَا أَهمُخَ اللَّومُخَ  ومأَنثْمً اسثْمً  قالَا مإِ
d)  َراًا  وأَمإِنثْمً : اذثْمً مُخَرمُخَوا اللَّوأَ عإِبأَا أَ اللَّوإِ   أَإإِنَّ الثْمًعأَبثْمًدأَ  إِذأَا قأَالأ دإِهإِ  أَتأَبأَ اللَّومُخَ لأَومُخَ بِإِأَا عأَشثْمً أَمثْمً سمُخَبثْمًحأَانأَ اللَّوإِ وأَبِإِ

تتَأَغثْمًكأَرأَ اللَّوأَ غأَكأَرأَ اللَّومُخَ لأَومُخَ  رٍ  إِاأَ مإِائأٍَ   وأَمإِنثْمً مإِائأٍَ   إِاأَ  أَلثْمًفٍ  وأَمأَنثْمً زأَا أَ زأَا أَهمُخَ اللَّومُخَ  وأَمأَنإِ اسثْمً  عأَشثْمً
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e) دإِهإِ  : مأَا لأَلمُخَ ثْمً  أَ  تَأَتأَلأَلَّممُخَونأَ وأَ أَ  أَذثْمً مُخَرمُخَونأَ اللَّوأَ قمُخَولمُخَوا أَمثْمً دمُخَ لإِلَّوإِ  وأَسمُخَبثْمًحأَانأَ اللَّوإِ وأَبِإِ بتَأَرمُخَ  وأَالْثْمًأَمثْمً اللَّومُخَ  أَ ثْمً
رٍ مإِائأَ اً  مأَنثْمً زأَا أَ زأَا أَهمُخَ اللَّومُخَ  وأَمأَنثْمً سأَلأَ أَ غأَكأَرأَ لأَومُخَ  راًا  وأَبإِعأَشثْمً ةٍ عأَشثْمً دأَ  بإِوأَاحإِ

2. Ziya>dah 

 Terdapat beberapa kata dalam hadis yang diriwayatkan oleh 

Tabra>ni> dan Ah}mad yang peneliti nilai sebagai ziya>dah. Antara lain 

sebaagai berikut: 

a)  ًنأَ ا   أَوثْمً ممُخَؤثْمًمإِ
b)  ِيتَأَوثْمًمأَ الثْمًقإِيأَامأَ إ 
c)  ِاقتَثْمًتمُخَصَّ مإِنثْمً حأَسأَنأَا إِوإ 
d)  ِبإِوإِ مإِنثْمً حأَسأَنأَا إِوإ ذأَ لإِصأَاحإِ   مُخَخإِ
e)  ٍأَارإِج  وأَلأَيثْمًيأَ بخإِ

3. Tagyi>r  

 Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ha>kim, Baihaqi>, Ah}mad, Ibn 

‘Adi> dan Khati>b al-Bagda>di>, terdapat beberapa kata atau kalimat yang 

penulis nilai sebagai tagyi>r. Antara lain sebagai berikut: 

a)  َنأَومُخَ  )حمُخَبإِيأ لأَ  ( أَسثْمً
b)  ِ( أَمثْمًرأَهمُخَ  )ممُخَلثْمًلإِوإ 
c)  ٍ ًخأَااأَ أَ فيإِ بأَاطإٍِ  وأَىمُخَوأَ يتَأَعثْمًلأَممُخَومُخَ لَأَثْمً  ) أَعأَانأَ عأَلأَف خمُخَصمُخَومأٍَ  بإِظمُخَلثْمًٍ    أَوثْمً يمُخَعإِيْمُخَ عأَلأَف ظمُخَلثْم

  (يتَأَتأَلثْمً 
d)  ٌّ ِتأَظإ  ( خأَااأَ أَ فيإِ بأَاطإٍِ  وأَىمُخَوأَ يتَأَعثْمًلأَممُخَومُخَ لَأَثْمً يتَأَتأَلثْمً  ) أَعأَانأَ عأَلأَف خمُخَصمُخَومأٍَ  بإِغأَيرثْمًإِ حأَ ٍّ   تَأَهمُخَوأَ ممُخَسثْمً
e)  ِرإِ حأَا إِظمُخَوا عأَلأَيثْمًهإِمأَا  أَإإِنتََّهمُخَمأَا مإِنأَ الثْمًكأَ أَائإِ إ عأَتأَا الثْمًكأَجثْمً  (وأَلأَلإِنتََّهأَا الْثْمًأَسأَنأَاتمُخَ وأَالسَّيِّئأَاتمُخَ )وأَرأَ ثْمً
f)   ًٍ(خأَااأَ أَ فيإِ بأَاطإٍِ  وأَىمُخَوأَ يتَأَعثْمًلأَممُخَومُخَ لَأَثْمً يتَأَتأَلثْمً ) أَعأَانأَ عأَلأَف خمُخَصمُخَومأٍَ  بإِظمُخَلثْم 

 
4. Nuqsan 

 Peringkasan redaksi terjadi pada hadis yang diriwayatkan oleh 

Abu> Da>wud, Tabra>ni>, Ma>lik, dan Ibn Ma>jah. 
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 Idra>j, ziyadah, tagyi>r dan nuqsan di atas, terdapat dalam matan 

hadis dari jalur yang lain dan tidak dapat mempengaruhi kualitas hadis 

yang menjadi objek penelitian. Peneliti menilai meskipun dengan adanya 

perbedaan redaksi dari setiap jalur, hal tersebut tidak merusak makna inti 

dari hadis tersebut, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa hadis 

tersebut adalah riwa>yah bi al-ma’na> (periwayatan secara makna). 

Perbedaan-perbedaan yang tidak merusak makna hadis tersebut masih 

dapat ditoleransi dan tidak digolongkan sebagai ‘illah. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa matan hadis tersebut terhindar dari ‘illah. 

b. Meneliti Kandungan Matan 

 Meneliti kandungan matan maksudnya adalah melakukan perbandingan 

antara hadis yang menjadi objek penelitian di atas tersebut dengan al-Qur’an, 

hadis yang lebih sahih, fakta sejarah dan akal sehat, untuk mengetahui apakah 

kandungan matan hadis tersebut bertentangan atau sejalan dengan al-Qur’an, 

hadis yang lebih sahih, fakta sejarah dan akal sehat. Apabila hadis yang menjadi 

objek penelitian sejalan dengan al-Qur’an, hadis yang lebih sahih, fakta sejarah 

dan akal sehat, maka penelitian telah selesai. Sebaliknya apabila hadis yang 

menjadi objek penelitian nampak bertentangan dengan al-Qur’an, hadis yang 

lebih sahih, fakta sejarah dan akal sehat, maka penelitian masih harus dilakukan 

guna mengetahui penyebab terjadinya pertentangan tersebut. 

 Setelah meneliti kandungan matan hadis di atas, maka hasil yang didapat 

yaitu: 

1) Hadis tersebut tidak bertentangan dengan al-Qur’an.  

2) Hadis tersebut tidak bertentangan dengan hadis yang lebih sahih.  

3) Hadis tersebut tidak bertentangan dengan fakta sejarah.  

4) Hadis tersebut tidak bertentangan dengan akal sehat.  
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 Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa matan hadis di atas 

berstatus S{ah}i>h} karena terhindar dari sya>z dan ‘illah.  

6. Natijah 

 Dari kegiatan kritik sanad dan matan hadis di atas, maka hasil yang 

didapatkan adalah: hadis  ِمأَنثْمً حأَالأَ ثْمً شأَكأَاعأَتمُخَومُخَ  مُخَونأَ حأَدٍّ مإِنثْمً حمُخَدمُخَو إِ اللَّوإ tesebut bersambung 

sanadnya kepada Nabi saw; seluruh periwayatnya bersifat adl dan dabt; serta 

sanad maupun matannya terbebas dari syaz dan ‘illah. Dengan demikian, dapat 

disimpulkan bahwa hadis tersebut berstatus S{ah}i>h} Liz\a>tih, karena telah 

memenuhi syarat kaidah kesahihan hadis.  
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BAB IV 

KANDUNGAN DAN IMPLIKASI HADIS 

A. Kandungan Hadis Tentang Larangan Berdebat dalam Kitab al-Kaba>’ir 

1. Hadis Pertama 

 Maksud kalimat كفى بك إثما أن لا تزال مخاصما (Cukuplah dosa bagimu 

untuk terus berdebat)  karena banyak pertengkaran yang sering mengarah pada 

hal-hal yang akan menghinakan pemiliknya. Hadis ini sejalan dengan hadis-hadis 

sahih yang termuat dalam S{ah}i>h}ain dan Sunan Abi> Da>wud yang menjelaskan 

tentang dorongan untuk meninggalkan perdebatan. Rasulullah saw berabda: 

 أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا وأبغض العباد إلى الله تعالى الألد الخصم
Artinya: 

Aku jamin sebuah rumah di pinggiran surga bagi orang yang 
meninggalkan perdebatan bahkan jika dia benar, dan hamba yang paling 
dibenci Allah ta’a>la adalah yang paling besar permusuhannya 

Inilah sebabnya Abu> Da>wud berkata kepada putranya, ‚Wahai anakku, 

berhati-hatilah dalam berdebat, karena itu sedikit manfaatnya, dan menimbulkan 

permusuhan di antara saudara-saudara‛.
1
 

2. Hadis Kedua 

 Makna  ِ َّدُودِ اللل ُ dalam kalimat  ْمَنْ َ الَتْ شَفَاعَتُُ  دُونَ َ دٍّ مِنْ ُ دُودِ الللَِّ ، فَ قَد
 Barangsiapa pembelaannya menghambat hukum Allah, maka dia telah) َ ادلَّ الللَّ َ 

melawan Allah) adalah hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT untuk 

mencegah hamba-hambanya melakukan kejahatan, seperti hukuman bagi 

peminum minuman keras, hukuman bagi pencuri, hukuman perampok dan 

hukuman para pelaku perbuatan zina. Jika dua orang yang terjadi perselisihan 

atau perdebataan dan salah seorang telah mengiklaskan sesuatu yang seharusnya  

                                                

 
1
Zain al-Di>n Muh}ammad bin almadu> ‘Abd al-ra’u>f bin Ta>j al-‘A<rifi>n bin ‘Ali> bin Zain al-

‘A<bidi>n al-H{ida>di>, Faid} al-Qadi>r Syarh} al-Ja>mi’ al-S{agi>r, Juz 5 (Cet. 1; Mesir: al-Maktabah al-

Tija>rah al-Kubra>, 1356 H), h. 5. 
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menjadi miliknya (seperti orang yang mencuri sesuatu dari seseorang kemudian 

seseorang tersebut memaafkannya dan memberikannya), maka hal tersebut 

diperbolehkan dan tidak jadi masalah. Tetapi apabila masalah tersebut telah 

sampai kepada wewenang hakim, maka tidak ada satupun yang boleh 

menggugatnya sehingga akan mengganggu keputusan hakim, karena Allah SWT 

dan Nabi saw melaknat perbuatan tersebut. 

 Kalimat   وَلَِ ن لََّ ا ااَْلَنَااُ وَالللَّييَِّ ااُ  وَمَنْ مَااَ وَعَلَيِْ  دَْ ننٌ فَ لَيَْ  َ لَّ دِ نَارنٌ وَلَا دِرَْ منٌ 

(Dan barangsiapa meninggal dengan membawa hutang, maka tidak ada dinar 

atau dirham, melainkan perbuatan baik dan perbuatan buruk) maksudnya adalah 

orang yang meninggal dunia dalam keadaan terlilit hutang maka tidak akan dapat 

mebayar utangnya baik dengan dinar maupun dirham pada hari kiamat kelak. 

Semua utang-utang yang ditinggalkannya akan dibayar dengan dua cara, yaitu 

dengan menyerahkan amal perbuatan baiknya kepada orang yang mengutanginya 

atau dengan mengambil amal perbuatan buruk dari orang yang mengutanginya 

sebagai balasan atas utang tersebut.
2
 

 Kalimat  ُوَمَنْ خَاصَمَ في باَطِلٍ وَُ وَ  َ عْلَم (Dan barang siapa berdebat tentang 

kebatilan padahal dia mengetahui) dan dalam lafal lain berbunyi  مَنْ أعََانَ عَلَى
مٍ خُصُومَةٍ بُِ لْ   (Siapa pun yang membantu perselisihan secara tidak adil) maknanya 

adalah barangsiapa yang melakuakan perselisihan atau perdebatan, baik dalam 

urusan dunia maupun agama dan siapapun lawannya, sedangkan dia mengetahui 

bahwa itu salah, atau dia sendiri mengetahui bahwa dia dalam kebatilan, atau dia 

mengetahui bahwa lawannya berada di pihak yang benar,  َّلََْ  َ زَلْ في سَخَطِ الللَِّ  َ تَّل
 maka ia akan terus menerus berada dalam kemurkaan Allah sampai ia)  َ نْزَِ  عَنْ ُ 

meninggalkan perdebatan itu) maka mereka akan tetap berada dalam laknat dan 

amarah Allah sampai mereka berhenti dari perdebatannya dan mengembalikan 

                                                

 
2
Ah}mad H{ati>bah, Syarh al-Targi>b wa al-Tarhi>b li al-Munz\iri>, Juz 4 (t.d), h. 32. 
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hak kepada pemiliknya serta bertaubat kepada Allah SWT dari hal tersebut
3
 

Kemudian apabila terjadi peselisihan, maka perkaranya diserahkan kepada hakim 

yang mengetahui. Apabila orang yang mendebat secara sengaja atau secara sadar 

berdusta, maka Allah SWT melaknatnya, termasuk pihak-pihak yang 

membantunya, baik itu saksi, pengacara maupun hakim apabila mereka 

mengetahui kebohongannya.
4
  

 Sejalan dengan penjelasan tersebut, dalam kitab ‘Aun al-Ma’bud juga 

dijelaskan, bahwa makna hadis tersebut adalah seorang yang melawan dan 

mendebat kemudian bersikeras dalam argumentasinya, padahal dia telah 

mengetahui bahwa dia berada di atas kebatilan sedangkan lawannya berada di 

atas kebenaran. Dia senantiasa berada dalam kemurkaan Allah sampai dia 

meninggalkan dan mengakhiri pertengkarannya.
5
  Al-Ghazali berkata: اصَمَ الخ  

adalah sebuah tindakan yang keras kepala dalam ucapan agar uang atau hak yang 

diinginkan dapat terpenuhi, dan kadang-kadang itu adalah sebuat bentuk 

tuntutan dan kadang-kadang itu adalah sebuah bentuk keberatan. 

 Kemudian lafal   مَنْ  اَلَ في مُْ مِنٍ مَا ليََْ  فِيِ  أَسَْ نَُ  الللَُّ  رَدَْ ةَ الْخبََالِ َ تَّلَّ َ ْرَُ  مدلَّا  اَلَ 
(Siapa pun yang mengatakan tentang orang beriman sesuatu yang tidak ada 

padanya, maka Allah menempatkannya Radgah al-Khaba>l, sampai dia bertobat 

dari dosa yang diucapkannya) maknanya adalah Allah melarang dan mengancam 

akan memasukkan ke dalam kerak neraka bagi siapapun yang membuat 

pernyataan palsu, melemparkan fitnah, menuduh dan berbohong tentang orang 

lain (seperti mengatakan: Ini dan itu, saya melihatnya melakukan ini dan itu, dan 

                                                

 
3
‘Ali> bin Muh}ammad abu> al-H{asan Nu>r al-Di>n al-Mala> al-Harawi> al-Qa>ri>, Mirqa>h al-

Mafa>ti>h} Syarh} al-Mus}a>bi>h}, Juz 6 (Cet. 1; Beirut: Da>r al-Fikr, 1422 H/1002 M), h. 2367.  

 
4
Ah}mad H{ati>bah, Syarh al-Targi>b wa al-Tarhi>b li al-Munz\iri>, Juz 4, h. 32. 

 
5
Muh}ammad Asyraf bin Ami>r bin ‘Ali> bin H{aidr al-S{adi>qi>, ‘Aun al-Ma’bud, Juz 10 

(Beirut: Da>r al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1415 H), h. 5 
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mereka mengatakan ini dan itu) yang sebenarnya tidak dimiliki atau tidak 

dilakukan oleh orang tersebut. Allah akan memsukkannya kedalam Radgah al-

Khaba>l sampai dia menarik kembali ucapannya dan bertobat kepada Allah SWT. 

Radgah al-Khaba>l adalah sebuah daerah di Neraka di mana terdapat lumpur yang 

berasal kotoran dan nanah penghuni neraka mengalir.
6
  

 Kemudian di dalam kitab Mausu >’ah al-Manah}iyyi al-Syar’iyyah karya 

Syaikh Sa>lim al-Hila>li> (edisi Indonesia: Ensiklopedi Larangan Menurut Al-

Qur’an dan As-Sunnah), beliau memasukkan hadis di atas beserta hadis dengan 

topik yang sama ke dalam bab ‚Larangan Memberikan Bantuan untuk 

Menghalangi Penegakan Hukum Allah‛ dan menyebutkan kandungan hadis-hadis 

tersebut. Berikut kandungan hadis tersebut menurut Sa>lim al-Hila>li>:
7
 

a) Haram hukumnya memberikan bantuan untuk menghalangi penegakan 

hukum Allah, karena itu adalah hak Allah, maka tidak boleh dipandang 

remeh. 

b) Barangsiapa yang bantuannya menghalangi penegakan hukum Allah, berarti 

ia tlah melawan perintah Allah dan kekuasaan-Nya. 

c) Hadis tersebut berlaku apabila kasusnya sudah diangkat kepada imam 

(penguasa/sultan). Adapun sebelum itu, dibolehkan memberikan bantuan. 

Dalilnya adalah sabda Rasulullah saw yang diriwayatkan oleh Abu> Da>wud 

dan al-H{a>kim dengan sanad s}ah}i>h} ligairih yang berbunyi, ‚Saling 

memaafkanlah diantara kalian dalam perkara hudud. Namun jika kasusnya 

telah sampai kepadaku, maka wajib untuk diproses‛.  

d) Diperbolehkan memberikan bantuan dalam hukuman ta’zir (bukan 

hukum hadd), berdasarkan sabda Rasulullah saw yang diriwayatkan oleh  

                                                

 
6
Ah}mad H{ati>bah, Syarh al-Targi>b wa al-Tarhi>b li al-Munz\iri>, Juz 4 (t.d), h. 32. 

 
7
Sa>lim bin ‘I<d al-Hila>li>, Mausu>’ah al-Manah}iyyi al-Syar’iyyah (Ensiklopedi Larangan 

Menurut Al-Qur’an dan As-Sunnah), jilid 3 (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2005), h. 476 
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al-Bukha>ri> yang berbunyi, ‚Maafkanlah kesalahan orang-orang yang terpuji 

akhlaqnya, kecuali dalam masalah hudud‛. 

e) Bantuan hukum boleh diberikan kepada orang yang diketahui tidak suka 

mengganggu orang lain. Kesalahan yang dilakukannya itu dianggap sebagai 

sebuah kekeliruan. Hal tersebut merupakan pendapat sebagian ulama. Imam 

al-Syafi>’i > berkata, bahwa hanya orang-orang yang dikenal baik akhlaqnya 

sajalah yang dimaafkan dari kesalahannya. Karena tentunya kadangkala 

seseorang tergelincir dalam satu kesalahan. 

B. Implikasi Hadis Tentang Larangan Berdebat dalam Kitab al-Kaba>’ir 

1. Dari Segi Kualitas Hadis  

 Setelah peneliti melakukan kritik hadis tentang larangan berdebat dari 

masing-masing versi kitab al-Kaba>’ir karya Imam al-Z{ahabi>. Peneliti sampai 

pada kesimpulan bahwa status hadis tentang larangan berdebat dalam kitab al-

Kaba>’ir yang di-tah}qi>q oleh Muh}ammad Abd al-Razza>q adalah berkualitas daif 

atau lemah, sedangkan status hadis tentang larangan berdebat dari kitab al-

Kaba>’ir yang di-tah}qi>q oleh Muhyi> al-Di>n Mistu> adalah sahih atau kuat. 

Kelemahan pada hadis dalam kitab al-Kaba>’ir yang di-tah}qi>q oleh Muh}ammad 

Abd al-Razza>q adalah adanya perawi yang dicela dan dinilai matru>k oleh para 

ulama kritikus, meskipun hadis tersebut bersambung dari Mukharri>j hingga 

kepada Nabi saw. Sedangkan pada hadis dalam kitab al-Kaba>’ir yang di-tah}qi>q 

oleh Muhyi> al-Di>n Mistu> telah memenuhi segala syarat sebagai hadis sahih. 

Kualitas kedua hadis yang menjadi objek penelitian tersebut kemudian 

berimplikasi terhadap status kehujahan dan keautentisitas pada masing-masing 

versi kitab al-Kaba>’ir karya Imam al-Z|ahabi>.  
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 Perawi yang dinilai tercela oleh ulama kritikus (pada hadis dalam kitab 

al-Kaba>’ir yang di-tah}qi>q oleh Muh}ammad Abd al-Razza>q) adalah Idri>s bin Sina>n 

(perawi ketiga pada setiap jalur). Setelah melalui proses al-jarh} wa ta’di>l, maka 

diketahi bahwa ulama yang termasuk memberikan celaan-celaan tersebut adalah 

Imam al-Z|ahabi> dalam kitabnya Siya>r A’la>m al-Nubala>’, sebagaimana yang telah 

dijelaskan pada pembahasan-pembahasan sebelumnya bahwa beliau merupakan 

salah seorang pakar dalam bidang al-jarh} wa al-ta’di>li dan kritik riwayat. Apabila 

hal tersebut dikaitkan dengan pernyataan Dr. Muhyi> al-Di>n Mistu> yang 

meragukan keorisinalitas kitab al-Kaba>’ir yang di-tah}qi>q oleh Muh}ammad Abd 

al-Razza>q dengan menyatakan, bahwa sebagian hadis-hadis yang termuat dalam 

kitab tersebut sebenarnya telah dilemahkan oleh Imam al-Z|ahabi> sendiri dalam 

kitab-kitabnya sebelumnya, maka hal tersebut dapat menjadi bukti yang 

menguatkan pendapatnya.  

 Sedangkan dalam hal kehujahan kitab, peneliti secara pribadi menilai 

bahwa hadis-hadis tentang larangan berdebat yang termuat dalam kitab al-

Kaba>’ir karya Imam al-Z|ahabi> kitab al-Kaba>’ir yang di-tah}qi>q oleh Muhyi> al-Di>n 

Mistu> lebih kuat dari kitab al-Kaba>’ir yang di-tah}qi>q oleh Muh}ammad Abd al-

Razza>q. Sehingga terkhusus pada kitab al-Kaba>’ir yang di-tah}qi>q oleh 

Muh}ammad Abd al-Razza>q masih sangat perlu dilakukan penelitian terkait 

dengan kualitas hadis-hadis yang termuat dalam kitab tersebut.  

2. Dari Segi Kandungan Hadis 

 Sebagaimana yang telah di bahas sebelumnya, bahwa kitab al-Kaba>’ir 

karya Imam al-Z|ahabi> adalah sebuah buku yang secara khusus membahas 

berbagai macam dosa berdasarkan dalil-dalil yang termaktub dalam dua sumber 

hukum utama umat Islam, yaitu al-Qur’an dan hadis. Buku tersebut menyebutkan 

sekitar 70 macam dosa dengan menyertakan dalil-dalil pada setiap dosa yang 
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dibahas. Sehingga keterkaitan antara kedua hadis yang menjadi objek pada 

penelitian ini yang secara makna mengandung larangan berdebat, dengan kitab 

al-Kaba>’ir yaitu sebagai salah satu dalil utama yang mendasari pendapat Imam 

al-Z|ahabi pada pembahasan ‚debat dan bertengkar‛ sebagai salah satu dosa besar 

dalam Islam.  

 Hadis pertama yang menjadi objek penelitian berada di urutan pertama 

dari delapan hadis yang dinukilkan dalam kitab al-Kaba>’ir yang di-tah}qi>q oleh 

Muh}ammad Abd al-Razza>q pada pembahasan ‚debat dan bertengkar‛. Sedangkan 

hadis kedua yang menjadi objek penelitian berada di urutan keenam dari 

sembilan hadis yang dinukilkan dalam kitab al-Kaba>’ir yang di-tah}qi>q oleh 

Muhyi> al-Di>n Mistu> pada pembahasan ‚debat dan bertengkar‛. Hadis pertama 

yang menjadi objek penelitian tidak terdapat atau tidak dinukilkan di dalam kitab 

al-Kaba>’ir yang di-tah}qi>q oleh Muhyi> al-Di>n Mistu>, begitupun sebaliknya hadis 

kedua yang menjadi objek penelitian tidak terdapat atau tidak dinukilkan di 

dalam kitab al-Kaba>’ir yang di-tah}qi>q oleh Muh}ammad Abd al-Razza>q. Sehingga 

ini menjadi salah satu perbedaan antara kitab al-Kaba>’ir yang di-tah}qi>q oleh 

Muh}ammad Abd al-Razza>q dan kitab al-Kaba>’ir yang di-tah}qi>q oleh Muhyi> al-

Di>n Mistu>. 

 Menurut pendapat pribadi peneliti, bahwa meskipun hadis tentang 

larangan berdebat dalam kitab al-Kaba>’ir yang di-tah}qi>q oleh Muh}ammad Abd 

al-Razza>q memiliki sanad yang lemah, tetapi matannya masih dapat diterima dan 

diamalkan sebagai penguat karena tidak bertentangan dengan dalil-dalil syar’i 

yang lain. Jika dikaitkan dengan dengan hadis tentang larangan berdebat dalam 

kitab al-Kaba>’ir yang di-tah}qi>q oleh Muhyi> al-Di>n Mistu>, maka kandungan kedua 

hadis tersebut masih sejalan.  
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 Menurut pendapat pribadi peneliti, bahwa Imam al-Z|ahabi> sangatlah 

tekstual dalam memahami hadis-hadis yang beliau nukilkan dalam kitab al-

Kaba>’ir, Imam al-Z|ahabi> tidak memberikan penjelasan yang terperinci terhadap 

hadis-hadis tersebut. 

3. Persamaan dan Perbedaan  

 Sebagai hasil dari komparasi antara hadis pertama dan kedua yang 

menjadi objek penelitian pada penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa 

persamaan dan perbedaan antara kedua hadis tersebut. 

a. Persamaan Hadis 

a) Antara hadis pertama dan hadis kedua yang menjadi objek kajian pada 

penelitian ini, keduanya sama-sama terdapat dalam kitab dengan judul al-

Kaba>’ir yang ditulis oleh Imam al-Z|ahabi>.  

b) Antara hadis pertama dan hadis kedua yang menjadi objek pada penelitian 

ini, keduanya sama-sama terdapat dalam bab al-jida>l wa al-mira>’ wa 

wukala>’u al-qud}a>h yang digunakan sebagai dalil yang menunjukkan 

haramnya perbuatan debat. 

c) Antara hadis pertama dan kedua yang menjadi objek pada penelitian ini, 

keduanya sama-sama membahas tentang larangan debat. Meskipun 

kandungan antara hadis pertama dan hadis kedua tidak sepenuhnya sama, 

namun paling tidak kandungan kedua hadis tersebut masih sejalan dan tidak 

ada pertentangan di antara keduanya. 

b. Perbedaan Hadis 

 Kemudian perbedaan antara hadis pertama dan hadis kedua yang menjadi 

objek pada penelitian ini terletak pada lafal matan dan kualitas sanad. 

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa kedua hadis tersebut 

sama-sama membahas tentang larangan berdebat, namun matan hadis antara 
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keduanya berbeda. Adapun dari segi kualitas, hadis pertama berkualitas daif dan 

hadis kedua berkualitas sahih. 

 Matan hadis tentang larangan berdebat dalam kitab al-Kaba>’ir yang di-

tah}qi>q oleh Muh}ammad Abd al-Razza>q, dinukil secara lengkap sesuai 

sebagaimana pada kitab-kitab sumbernya. Hadis tersebut berbicara tentang 

akibat dari berdebat dan bertengkar. Sedangkan kutipan matan hadis tentang 

larangan berdebat dalam kitab al-Kaba>’ir yang di-tah}qi>q oleh Muhyi> al-Di>n 

Mistu> lebih pendek dari kutipan yang tercantum dalam kitab-kitab sumber. 

Beliau hanya mengutip sebagian matan hadis sesuai dengan tema yang dibahas 

pada bab itu. Pada matan hadis yang lebih lengkap, makna hadis menjelaskan 

tentang larangan dan ancaman dari menghalangi melaksanakan hukum Allah 

(hudud), meninggal dalam keadaan masih terlilit utang, berdebat dan bersengketa 

dalam kebatilan dan melakukan tuduhan palsu kedapada mukminin.   
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 Kesimpulan dari hasil penelitian dan analisis sebagaimana yang telah 

dipaparkan pada pembahasan sebelumnya dapat dilihat pada poin-poin sebagai 

berikut: 

1. Status hadis tentang larangan berdebat dalam kitab al-Kaba>’ir yang di-

tah}qi>q oleh Muh}ammad Abd al-Razza>q adalah berkualitas daif atau 

lemah, dengan alasan adanya perawi yang dicela dan dinilai matru>k oleh 

para ulama kritikus. Sedangkan status hadis tentang larangan berdebat 

dari kitab al-Kaba>’ir yang di-tah}qi>q  oleh Muhyi> al-Di>n al-Mistu> adalah 

berkualitas s}ah}i>h} liza>tihi atau sangat kuat karena telah memenuhi segala 

syarat kaidah kesahihan hadis.  

2. Kandungan hadis pertama merupakan larangan berdebat secara umum, 

karena banyak pertengkaran yang sering mengarah pada hal-hal yang akan 

menghinakan pelakunya. Adapun  hadis kedua berkaitan dengan kasus 

pengadilan. Maknanya adalah siapapun yang menghalangi berlakuknya 

hukum-hukum Allah baik dalam pembelaan maupun tuntutan maka hal 

tersebut sama halnya dengan melawan Allah. Kemudian orang yang 

meninggal dunia dalam keadaan terlilit utang maka kelak dia akan 

membayar utangnya dengan menyerahkan amal perbuatan baiknya kepada 

orang yang mengutanginya atau dengan mengambil amal perbuatan buruk 

dari orang yang mengutanginya. Dan barangsiapa yang berdebat, 

sedangkan dia mengetahui bahwa itu salah dan lawannya berada di pihak 

yang benar, maka dia akan terus dilaknat oleh Allah SWT sampai mereka 

berhenti berdebat dan bertaubat. 
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3. Implikasi hadis tentang larangan berdebat dalam kitab al-Kaba>’ir,  

peneliti secara pribadi menilai bahwa hadis-hadis tentang larangan 

berdebat yang termuat dalam kitab al-Kaba>’ir karya Imam al-Z|ahabi> al-

Kaba>’ir yang di-tah}qi>q  oleh Muhyi> al-Di>n al-Mistu> lebih kuat dari kitab 

al-Kaba>’ir yang di-tah}qi>q oleh Muh}ammad Abd al-Razza>q. Sehingga pada 

kitab al-Kaba>’ir yang di-tah}qi>q oleh Muh}ammad Abd al-Razza>q masih 

sangat perlu dilakukan penelitian terkait dengan kualitas hadis-hadis yang 

termuat dalam kitab tersebut. Adapun dari segi kandungan, Imam al-

Z|ahabi> sangatlah tekstual dalam memahami hadis-hadis yang beliau 

nukilkan dalam kitab al-Kaba>’ir, Imam al-Z|ahabi> tidak memberikan 

penjelasan yang terperinci terhadap hadis-hadis tersebut.  

B. Implikasi 

Skripsi ini diharapkan dapat memberi manfaat untuk seluruh pembaca dan 

khususnya peneliti pribadi agar dapat mengetahui hal-hal yang boleh dan tidak 

boleh terkait masalah perdebatan agar sesuai dengan tuntunan Nabi saw. 

Penelitian ini juga diharapkan menjadi pertimbangan setiap individu dalam 

memilih kitab al-Kaba’ir sebagai bacaan dan kajian.  

Penelitian ini juga dinilai masih penuh dengan kekurangan dan 

keterbatasan, baik dalam pembahasan dan penulisan. Olehnya karena itu peneliti 

berharap mendapatkan saran dan kritik yang bersifat membangun dari segenap 

pembaca sebagai pertimbangan dalam penelitian berikutnya.  
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