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KATA PENGANTAR 

     ﷽  

Sebuah langkah awal yang diiringi doa dalam merajut tiap-tiap lembaran 

kehidupan ilmiah, serta sebuah rihlah yang sarat akan makna dalam menapaki 

jejak keilmuan yang mulia. Alh}amdulilla>h rabbil ‘a>lami>n, segala wujud ungkapan 

syukur hanya tercurah kepada Tuhan yang Maha Esa, sebab rahmat dan hidayah-

Nya senantiasa mengantar penulis menuju gerbang al-naja>h}. Demikian akhirnya 

penulis dapat menuntaskan skripsi ini tepat pada waktunya.  

Kepada junjungan yang tiada tandingan, baginda Nabi Muhammad saw. 

Penulis mengirimkan selawat dan salam hormat yang tak terhingga kepada sosok 

manusia pilihan, yang telah menjadi suri teladan dalam segala aspek kehidupan. 

Ia adalah sumber inpirasi, dan namanya akan selalu terpatri dalam hati. 

Skripsi ini disusun sebagai tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat 

kelulusan pada pendidikan jenjang sarjana di Program Studi Ilmu Hadis, Fakultas 

Ushuluddin dan Filsafat, Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, 

dengan harapan dapat memberikan kontribusi yang signifikan, serta memiliki 

nilai kebermanfaatan bagi umat, khusunya dalam pengembangan kajian hadis dan 

ilmu hadis. Namun di samping itu, penulis hendak mengucapkan terima kasih 

kepada suluruh pihak yang turut serta secara langsung maupun tidak langsung, 

dalam penulisan, penyusunan, hingga penyelesaian skripsi ini. 

Pertama dan yang paling utama adalah ungkapan rasa terima kasih yang 

tidak terhingga kepada kedua orang tua tercinta penulis. Ungkapan terima kasih 

terdalam dikhususkan kepada Ammati> dan Abati>, atas doa-doa tulus dan terbaik 

yang senantiasa dipanjatkan dan menyertai setiap langkah penulis, juga atas 

perjuangan dan pengorbanan yang tidak dapat terbayarkan bahkan dengan dunia 
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segenap keluarga besar penulis. Selain itu, ungkapan terima kasih juga ditujukan 

kepada saudara dan saudari kandung penulis. Terima kasih telah hadir dan selalu 

memberikan warna, senantiasa menemani, membersamai, dan juga melengkapi 

puzzle kehidupan penulis hingga saat ini. 

Penulisan, penyusunan, hingga penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari 

bimbingan, dukungan, dan kesempatan yang telah diberikan oleh berbagai pihak. 

Oleh sebab itu, tanpa mengurangi rasa hormat, penulis juga mengucapkan terima 

kasih kepada segenap civitas akademik kampus UIN Alauddin Makassar. 

1. Prof. Drs. H. Hamdan Juhannis, M.A., Ph.D. selaku Rektor UIN Alauddin 

Makassar; Prof. Dr. H. Kamaluddin Abunawas, M.Ag. selaku Wakil 
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2. Prof. Dr. Muhaemin Latif, M.Th.I. M.Ed. selaku Dekan Fakultas 
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seluruh jajarannya. Terima kasih atas dedikasi dan pelayanan maksimal 

yang diberikan selama penulis menjalani proses perkuliahan di kampus 

UIN Alauddin Makassar. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf Bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا

 Ba b Be ب

 Ta t Te ت

 Tsa s\ Es (dengan titik di atas) ث

 Jim j Je ج

 Ha h} Ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha kh Ka dan Ha خ

 Dal d De د

 Zal z\ 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 s} Es (dengan titik di bawah) ص

 Dhad d} De (dengan titik di bawah) ض

 Tha t} Te (dengan titik di atas) ط

 Dza z} Zet (dengan titik di bawah) ظ

 Ain ‘ Apostrof terbalik‘ ع

 Gain g Ge غ
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 Fa f Ef ف

 Qaf q Qi/Ki ق

 Kaf k Ka ك

 Lam l El ل

 Mim m Em م

 Nun n En ن

 Wau w We و

 Ha h Ha ه

 Hamzah ’ Apostrof ء

 Ya y Ye ي

Huruf hamzah (ء) yang terletak di awal kata, mengikuti vokalnya tanpa 

diberi tanda apapun. Namun, jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis 

dengan tanda (’). 

2. Vokal 

Vokal dalam bahasa Arab sama seperti vokal dalam bahasa Indonesia, 

yaitu terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Berikut transliterasi pada vokal tunggal bahasa Arab dengan lambang berupa 

tanda atau harakat: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 Fath}ah a A اَ 

 Kasrah i I اَ 

 D{ammah u U اَ 

Selanjutnya, berikut transliterasi pada vokal rangkap bahasa Arab dengan 

lambang berupa gabungan antara harakat dan huruf: 
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Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 Fath}ah dan Ya ai A dan I ىَ  ـَ

 Fath}ah dan Wau au A dan U وَ  ـَ

Contoh: 

فَ يَ كَ    : kaifa 

لَ وَ هَ    : haula 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang ditandai dengan lambang berupa harakat dan 

huruf, berikut transliterasinya: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

يَ...َ َ|ا...َ َ  Fath}ah dan Alif/Ya a> A (garis di atas) 

 Kasrah dan Ya i> I (garis di atas) ي ـَ

 D{ammah dan Wau u> U (garis di atas) و ـَ

Contoh: 

تَ امَ    : ma>ta    ََلَ ي ق  : qi>la 

ىم رََ    : rama>    َ تَ وَ ي  : yamu>tu 

4. Ta>’ marbu>t}ah 

Tranliterasi untuk huruf ta>’ marbut}ah ada dua, yaitu ta>’ marbu>t}ah yang 

hidup atau berharakat fath}ah, kasrah, maupun d}ammah); maka dilambangkan 

dengan huruf [t]. Sedangkan ta>’ marbu>t}ah yang mati atau berharakat sukun, 

maka dilambangkan dengan huruf [h].  

Adapun kata yang berakhiran huruf ta>’ marbut}ah dan diikuti oleh kata 

sandang “al-” ( لا ) serta terpisah dengan kata kedua, maka huruf ta>’ marbut}ah 

ditransliterasikan dengan huruf [h]. 
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Contoh: 

رَ  
َ َةَ ضَ وَ  لَ افَ طَ ال   : raud}ah al-at}fa>li 

اََ  
دَ مَ ل 

َةَ نَ يـَ 
ةَ لَ اضَ فَ الَ   : al-madi>nah al-fa>dilatu 

َ اَ  
ةَ مَ كَ ل    : al-h}ikmatu 

5. Syaddah 

Syaddah atau tasydi>d dalam sistem penulisan Arab yang dilambangkan 

dengan tanda tasydi>d (ّـ). Adapun dalam transliterasi ini dilambangkan dengan 

pengulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

مَ ن ـع َ   <rabbana : ر بّـَن ا   : nu‘‘ima 

نَ ن َّ  ايـ   : najjaina>   َع د و : ‘aduwwun 

 al-h}aqqu : ا ل  قَ  

Adapun jika huruf ya (ي) memiliki tasydi>d di akhir sebuah kata serta 

didahului oleh huruf kasrah ( يَ ـ ــــ ), maka ditransliterasikan (sebagaimana huruf 

maddah) menjadi [i>]. 

Contoh: 

 ali> (bukan ‘aliyy atau ‘aly)‘ : ع ل يَ  

َ عَ   ر ب   : ‘arabi> (bukan ‘arabiyy atau ‘araby) 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem penulisan Arab dilambangkan dengan huruf 

alif lam ma‘rifah (ال). Berdasarkan pedoman transliterasi ini, maka kata sandang 

ditransliterasikan sebagaimana biasanya [yaitu: “al-”], baik ketika diikuti huruf 

syamsiyah maupun qamariyah; Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf 
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langsung yang mengikutinya; Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang 

mengikutinya serta dihubungkan dengan garis mendatar [-]. 

Contoh: 

م سَ شََّلاَ    : al-syamsu   َس ف ةَ ا ل ف ل  : al-falsafah 

ةَ ل زَ لََ لزَّاَ    : al-zalzalah   َد  al-bila>du : ا ل ب لَ 

7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof hanya berlaku jika 

letak huruf hamzah berada di tengah atau di akhir kata. Adapun hamzah di awal 

kata, maka tidak menggunakan lambang apapun, karena dalam tulisan Arab ia 

serupa dengan huruf alif. 

Contoh: 

ءَ   ta’muru>na : تَ  م ر و نَ    syai’un : ش ي 

نـَّو عَ ا ل   : al-nau‘u   َأ م ر ت : umirtu 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 

Kata, istilah, maupun kalimat dalam bahasa Arab yang ditransliterasikan 

yaitu sesuatu yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Adapun yang sudah 

lazim dan menjadi bagian dari inventarisasi bahasa Indonesia, sering disinggung 

dalam tulisan berbahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik, 

maka tidak lagi ditulis menurut metode transliterasi di atas. Misalnya, kata “Al-

Qur’an (dari al-Qur’an)”, “alhamdulillah”, “munaqasyah”, dan lain-lain. Namun, 

apabila sejumlah kata tersebut menjadi bagian dari serangkaian teks Arab, maka 

mesti ditransliterasikan seluruhnya. 

Contoh: 

 Fi> Z{ila>l al-Qur’a>n  Al-Sunnah qabl al-Tadwi>n 
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9. Lafz} al-Jala>lah 

Lafaz “Allah” (الله) yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf 

lainnya, ataupun berkedudukan sebagai mud}a>f ilaih (frasa nominal), maka 

ditransliterasi tanpa huruf hamzah. 

Contoh: 

 di>nulla>h : د ي ن َاللهَ  

للَ   billa>h : بِ 

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

maka ditransliterasikan dengan huruf [t]. 

Contoh: 

 hum fi> rah}matilla>h : ه م َفِ  َر حْ  ة َاللهَ  

10. Huruf Kapital 

Meskipun dalam sistem penulisan bahasa Arab tidak menganal huruf 

kapital, namun dalam transliterasi huruf-hurufnya dikenai ketentuan penggunaan 

huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). 

Misalnya, menggunakan huruf kapital pada awalan nama sesuatu (orang, tempat, 

agama, dll.) serta permulaan kalimat. Apabila suatu nama didahului oleh kata 

sandang (yaitu: “al-”), maka yang menggunakan huruf kapital tetap awalan nama 

tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Adapun jika kata sandang tersebut 

berada di awal kalimat, maka huruf awalannya menjadi kapital (Al-). Ketentuan 

serupa juga berlaku untuk huruf awal sebuah judul referensi yang didahului oleh 

kata sandang tersebut, baik ketika ditulis dalam teks maupun dalam catatan 

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

Contoh: 
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 Wa ma> Muh}ammadun illa> rasu>l 

 Inna awwala baitun wud}i‘a linna>si lallaz \i> bi bakkata muba>rakan 

 Syahru Ramad}a>nallaz\i> unzila fi>hi al-Qur’a>n 

 Nas}i>r al-Di>n al-T{u>si> 

 Abu> Nas}r al-Fara>bi> 

Selanjutnya, jika nama resmi seseorang menggunakan kata “Ibnu (anak 

dari)” atau “Abu> (ayah dari)” sebagai nama kedua dari terakhir, maka ketentuan 

penulisannya dalam daftar pustaka atau daftar referensi yaitu sebagai berikut: 

Abu> al-Wali>d Muh}ammad ibn Rusyd, ditulis menjadi; Ibnu Rusyd, Abu> al-Wali>d 
Muh}ammad (bukan; Rusyd, Abu> al-Wali>d Muh}ammad ibn) 

Nas}r H{a>mid Abu> Zai>d, ditulis menjadi; Abu> Za>id, Nas}r H{a>mid (bukan; Zai>d, Nas}r 
H{a>mid Abu>) 

B. Daftar Singkatan 

Berikut beberapa singkatan yang telah dibakukan: 

[swt.]  : subh}a>nahu> wa ta‘a>la> 

[saw.]  : s}allalla>hu ‘alaihi wa sallam 

[a.s.]  : ‘alaihi al-sala>m 

[H]  : Hijriah 

[M]  : Masehi 

[SM]  : Sebelum Masehi 

[l./w.]  : Tahun lahir/Tahun wafat 

[QS .../...: ...] : Al-Qur’an Surah (contoh: QS al-Baqarah/2: 4) 

[HR]  : Hadis Riwayat 
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ABSTRAK 

Nama : Azizah Fauziyah Hamid 

NIM : 30700120064 

Judul : PEMAKNAAN MAJAS PADA HADIS TENTANG WAJAH NABI SAW 

Pembahasan dalam skripsi ini mengenai pemaknaan ungkapan majas yang 
terdapat dalam teks hadis, khususnya pada hadis tentang sifat wajah Nabi saw. 
Tujuan dari penelitian yang dilakukan ialah sekaligus untuk memecahkan pokok 
masalah yang telah dirumuskan, yaitu: 1) Mengalisis autentisitas, kualitas dan 
status hadis yang menjadi objek penelitian; 2) Menyelisik kandungan serta 
metodologi pemahaman terhadap ungkapan majas dalam teks hadis tersebut; dan 
3) Mengupas implikasi ilmu ma‘a>ni> al-h}adi>s\ dalam upaya memahami hadis-hadis 
yang mengandung majas. 

Skripsi ini merupakan jenis penelitian kualitatif, yakni studi kepustakaan. 
Sebagaimana topik bahasan skripsi, maka penelitian ini lebih menekankan pada 
pendekatan ma‘a>ni> al-h}adi>s\, yang terdiri dari tiga teknik interpretasi hadis, serta 
mencakup sejumlah aspek, termasuk aspek kebahasaan. Penekanan pada aspek 
kebahasan, terkhusus pada linguistik-semantik, yakni sebagai upaya menganalisis 
dan memahami ungkapan majas dalam teks hadis. Selain itu, pengaplikasian lima 
metode takhri>j al-h}adi>s\ dilakukan sebagai upaya untuk mengetahui inventarisasi 
dan autentisitas hadis yang menjadi objek penelitian, mencakup status kualitas 
hadis, kuantitas sanad, status penyandaran, serta metode periwayatan. 

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini terdiri dari tiga poin utama, yaitu: 
1) Berdasarkan aplikasi lima metode takhri>j al-h}adi>s\, bahwa ada tujuh jalur sanad 
yang meriwayatkan hadis serupa, dan dinukil oleh enam mudawwin al-h}adi>s\ 
dalam kitabnya masing-masing, dengan menerapkan metode periwayatan bi al-
ma‘na>. Menurut hasil riset dan analisis, status hadis yang ditelisik adalah maqbu>l 
dan kualitasnya adalah s}ah}i>h} ligairih. Secara kuantitas, termasuk dalam kategori 
ah}ad. Sementara dari segi penyandaran, merupakan hadis mauquf yang dihukumi 
marfu>‘. 2) Berdasarkan pengaplikasian ilmu ma‘a>ni> al-h}adi>s\ yang terdiri dari tiga 
metode interpretasi, mengindikasikan bahwa redaksi hadis tersebut menghendaki 
pemaknaan maja>z bi al-isti’arah. Hasil analisis melahirkan beragam ih}timal atau 
kemungkinan makna kandunga hadis. 3) Implikasi ilmu ma‘a>ni> al-h}adi>s\ terhadap 
pemahaman ungkapan majas dalam hadis sangatlah signifikan. Ilmu ma‘a>ni> al-
h}adi>s\ berkaitan dengan metode atau teknik interpretasi yang mencakup berbagai 
aspek, termasuk aspek kebahasaan, di mana aspek kebahasaan berkaitan erat 
dengan pemahaman dan pemaknaan ungkapan majas. 

Uraian dalam skripsi ini menyoroti bahwa teks hadis tidak hanya terbatas 
pada ucapan, perbuatan, dan persetujuan Nabi saw., namun juga mencakup hal 
ihwal Nabi saw., termasuk sifat-sifat khalqiyah dan khuluqiyah. Implikasi 
penelitian ini diharapkan dapat membuahkan nilai manfaat dan memberikan 
kontribusi yang berharga dalam pengembangan kajian ilmu hadis, khususnya 
kajian pemahaman terhadap hadis-hadis yang mengandung ungkapan majas. 
Selain itu, tidak semua teks hadis bersifat gamblang, tetapi ada kalanya memuat 
redaksi dan ungkapan yang sukar dipahami. Oleh sebabnya, aplikasi ilmu ma‘a>ni> 
al-h}adi>s merupakan satu hal yang sangat signifikan, guna memahami teks hadis 
dengan memperhatikan sejumlah aspek tertentu. Demikian pula dengan hadirnya 
skripsi ini diharapkan dapat menjadi titik awal bagi penelitian berikutnya untuk 
melengkapi, menyempurnakan, serta menjadi lebih efektif dan komprehensif. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Hadis sebagai sumber hukum kedua dalam Islam seringkali dihadapkan 

pada berbagai persoalan terkait otoritas dan autentisitasnya, lain halnya dengan 

al-Qur’an yang telah dijamin serta dijaga langsung oleh Allah swt. Ikhtiar untuk 

menjaga dan melestarikan hadis menuai hambatan dari oknum-oknum yang 

dengan sengaja berniat untuk mencalarkan kemurnian hadis, atau pihak yang 

tidak menyadari telah melakukan distorsi terhadap hadis.
1
 

Selain memperhatika aspek autentisitas hadis, juga penting untuk 

melakukan kajian terhadap pemaknaan dan pemahaman hadis. Sebab dalam 

konteks ini, para ulama menawarkan beragam metode dalam memahami hadis 

Nabi saw. Secara faktual, meskipun saat ini upaya untuk memahami hadis telah 

mendapatkan perhatian dan terus mengalami perkembangan, namun tidak dapat 

diabaikan probabilitas terjadinya kekeliruan dalam menginterpretasikan maupun 

menerapkan sejumlah metodologi saat berinteraksi dengan hadis. Hal demikian 

disebabkan oleh fakta bahwa sebagian dari kaum intelek –yang dianggap pakar 

dalam bidang hadis dan ilmu hadis– kadang kala dipengaruhi oleh sikap arogansi 

dengan mengandalkan eksklusivitas metodologi yang dominan tunduk kepada 

rasional semata.
2
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Seiring berkembangnya dunia teknologi, di mana media sosial merupakan 

wadah yang menjadikan setiap individu bebas untuk mengekspresikan diri, 

bahkan ikut berpartisipasi dalam aktivitas apapun yang diselenggarakan secara 

online. Demikian juga penerimaan umat Islam atas teks al-Qur’an dan hadis 

dalam frame meme berjalan dinamis.
3
 Platform internet telah membuka tirai-tirai 

sosial hingga segala sesuatu dengan mudah bisa dibuat dalam bingkai meme atau 

bentuk lainnya.
4
 Sejalan dengan lahirnya generasi Islam yang cukup mahir dalam 

dunia digital, serta dengan adanya perbedaan signifikan antara dunia nyata dan 

dunia maya, di mana hal tersebut tampak memengaruhi cara pandang masyarakat 

muslim terhadap teks agama, tidak terkecuali hadis.  

Selain sebagai sarana pengembangan kajian hadis ataupun wadah aplikasi 

hadis digital berupa penyediaan kitab-kitab hadis yang dapat diakses secara 

online, jejaring internet dan sejumlah aplikasi media sosial juga memengaruhi 

penyebaran konten hadis, baik dituangkan ke dalam bentuk desain grafis atau 

selainnya. Penyebaran hadis di era internet acapkali menimbulkan beragam 

perspektif dan persepsi masyarakat terhadap pemaknaan dan pemahaman hadis, 

bahkan tidak jarang menimbulkan kekeliruan dalam memahami. Hal demikian 

telah banyak diungkap dalam berbagai literatur. 

Hadis sebagai sumber hukum kedua ajaran Islam selalu terlihat menarik 

untuk ditelaah, baik pada aspek keautentikan maupun metode pemahaman.
5
 Nabi 

Muhammad saw. dikenal akan kecerdasan yang dimilikinya, tidak terkecuali 
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kecerdasan linguistik. Hal tersebut berdasarkan oleh pengakuan para sahabat, di 

mana mereka mudah memahami maksud perkataan dan perbuatan Nabi saw. 

Selain itu, Nabi saw. juga menganjurkan kepada para sahabat dan umatnya agar 

menggunakan bahasa yang mudah dipahami ketika berkomunikasi dengan orang 

lain untuk menghindari terjadinya fitnah. Maka dapat disimpulkan, bahwa teks 

hadis semestinya mudah dipahami oleh siapapun yang paham bahasa Arab, sama 

halnya para sahabat yang mudah memahami hadis Nabi saw.
6
 

Namun di samping itu, juga terdapat sejumlah hadis yang hanya bisa 

dipahami setelah dilakukan kajian mendalam dengan menerapkan metode dan 

pendekatan tertentu, serta melihat segi konteks hadis tersebut.
7
 Hadis-hadis yang 

dimaksud ialah sejumlah hadis yang terdapat makna majas atau kiasan di 

dalamnya, di mana pada teks hadis tersebut mengandung ungkapan tamsil 

(perumpamaan), simbolis, analogi, dan lain-lain. 

Bahasa majas atau kiasan banyak ditemui dalam ungkapan bahasa Arab. 

Majas merupakan bagian dari ilmu balagah (retorika), yang memberikan kesan 

lebih daripada bentuk biasa, atau lawan dari hakiki. Adapun Nabi saw. adalah 

salah seorang yang dikenal paling mahir dalam ilmu balagah. Perkataan maupun 

perbuatannya merupakan bagian dari wahyu, maka sudah selayaknya apabila 

sejumlah hadis yang dinisbatkan kepadanya mengandung bahasa majas.
8
  

  

                                                           
6
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2018), h. 1-2. 
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Pemaknaan pada lafal yang tidak menggunakan makna asal atau makna 

tekstual, disebut dengan makna majas. Sebab dalam suatu ungkapan terdapat 

relasi makna dan indikator yang menyangkal keberadaan makna tersebut hingga 

perlu dimaknai dengan makna baru. Relasi antara makna hakiki dan makna majas 

adakalanya bersifat musyabahah (penyerupaan) dan adakala juga bersifat gai>ru 

musyabahah (non-penyerupaan). Apabila relasi makna dari majas tersebut 

musyabahah, maka disebut majas isti’arah. Sedangkan apabila majas tersebut 

gai>ru musyabahah, maka disebut majas mursal. Adapun indikator dari majas 

biasanya berupa indikator tekstual ataupun indikator kontekstual.
9
 

Berangkat dari implementasi makna majas sebagai sebuah teori, metode, 

atau pendekatan dalam memahami nash al-Qur’an dan hadis Nabi saw., tidak 

semua dari masyarakat Muslim dapat menerimanya. Demikian masyarakat 

Muslim, khususnya kaum cendekiawan, terbagi menjadi dua kelompok pendapat, 

yaitu kelompok yang menerima dan kelompok yang menolak. Kelompok yang 

menerima berpendapat bahwa terdapat realitas yang memandang perlunya teks 

agama dimaknai secara majas. Sedangkan, kelompok yang menolak dengan dalih 

bahwa ayat al-Qur’an dan teks hadis tidak semestinya dimaknai secara majas, 

tetapi dengan makna asal atau makna tekstualnya, sebab mereka mengantisipasi 

pemahaman yang keliru.
10

 

Berkenaan dengan pemaknaan majas terhadap hadis, sejumlah ulama telah 

merancang beragam metode atau pendekatan agar dapat memahami teks hadis 

yang mengandung bahasa majas. Namun diketahui bahwa di kalangan ulama pun 

                                                           
9
Khotimah Suryani, “Kontroversi Makna Majaz dalam Memahami Hadis Nabi,” Dar El-

Ilmi: Jurnal Studi Keagamaan, Pendidikan dan Humaniora 6, no. 1 (2019), h. 158-159. 

10
Suryani, “Kontroversi Makna Majaz dalam Memahami Hadis Nabi”, h. 159. 
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terjadi kontroversi.
11

 Di antara ulama salaf –seperti Abu> Ish}a>q al-Isfiriyini– yang 

cenderung tekstual-tradisionalis, menyangkal eksistensi dan signifikansi 

pemaknaan majas terhadap al-Qur’an dan hadis. Menurutnya, bahwa majas 

adalah suatu kebohongan, sebab dalam penyampaiannya tidak berdasarkan 

makna yang sebenarnya.
12

 Sedangkan, di antara ulama khalaf –seperti Ibn 

Qutai>bah– yang cenderung kontekstual-rasionalis, menerima pemaknaan majas 

terhadap teks agama. Menurutnya, bahwa pemaknaan majas bersifat imperatif, 

sebab dengan menakwilkan hadis-hadis yang tidak mampu dipahami secara 

tekstual dapat mengantisipasi dan meminimalisir pemahaman yang keliru.
13

 

Kontroversi demikian boleh jadi disebabkan oleh implikasi makna majas 

terhadap hadis. Selain perbedaan dalam memahami hadis, sering kali diksi yang 

digunakan dalam teks hadis juga dapat menurunkan kualitas hadis yang pada 

mulanya sah}i>h} (sehat; memenuhi kaidah kesahihan hadis)
14

 menjadi d}a‘i>f (lemah; 

tidak memenuhi kaidah kesahihan hadis) bahkan maud}u>‘ (berstatus palsu; hadis 

yang diriwayatkan atau disebarluaskan oleh seorang pendusta).
15
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Yeni Yulianti, “Pemaknaan Majazi pada Hadis Orang Mukmin Makan dalam Satu 

Usus dan Kafir Makan dalam Tujuh Usus”, h. 2. Lihat Muhammad Yusuf, "Telaah Majas Hadits-

Hadits Kitab Shahih Al-Bukhari", Tesis (Jakarta: Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah, 2005), h. 

30. 
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UIN Syarif Hidayatullah, 2016), h. 1. Lihat Muhammad Adib, “Metode Ta’wil Al-Qur’an Ibn 

Qutaybah”, Tesis (Jakarta: Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah, 2009). 
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T{abra>ni">, Skripsi (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2012).  
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(kejanggalan) dan‘illat (cacat), baik pada sanad maupun matan hadis. Lihat Andi Rahman, 

“Pengenalan Atas Takhrij Hadis,” Riwayah : Jurnal Studi Hadis 2, no. 1 (2017), h. 152. 
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Ngumdaturrosidatuszahrok, “Pemaknaan Majasi pada Hadis Nabi”, h. 3-4. Lihat 

Muhammad Adib, “Metode Ta’wil Al-Qur’an Ibn Qutaybah”, Tesis (Jakarta: Pascasarjana UIN 

Syarif Hidayatullah, 2009.  
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Uraian di atas menunjukkan signifikansi pemaknaan majas terhadap teks 

agama, terutama hadis-hadis yang sukar dipahami maknanya. Pemaknaan majas 

juga dapat mengantisipasi serta meminimalisir kekeliruan dalam menetapkan 

kualitas dan status hadis, yaitu menjadikan hadis yang semula dihukumi mardu>d 

(ditolak) karena dinilai bahwa matan hadis tersebut mengandung illat (penyakit) 

atau kejanggalan –misalnya, dianggap bertentangan dengan rasio– kemudian 

menjadi maqbu>l (diterima).  

Terdapat banyak teks hadis yang mengandung bahasa majas, salah satu di 

antaranya ialah hadis tentang perumpamaan wajah Nabi saw., yang merupakan 

salah satu sifat khalqiyah –berkenaan dengan aspek metafisika penciptaan– Nabi 

saw). Konten hadis tersebut mengibaratkan wajah Nabi saw. dengan kata al-si>f 

(pedang) dan al-qamar (rembulan), di mana keduanya bukan makna sebenarnya, 

akan tetapi merupakan makna kiasan.  

َق الَ  َإ س ح اق  َأ ب  َع ن  ر  يـ  ث ـن اَز ه  ث ـن اَأ ب وَن ـع ي مٍَح دَّ ع ل ي ه َو س لَّم َ س ئ ل َال بـ ر اءَ َ:ح دَّ َص لَّىَاللَََّّ  ه َالنَّب    َو ج  أ ك ان 
ث ل َالسَّي فَ  ث ل َال ق م رَ َ،ل ََ:ق الَ َ؟م  َـَب ل َم 

Artinya: 

Abu> Nu‘ai>m telah bercerita kepada kami, Zuhai>r telah bercerita kepada 
kami, dari Abu Ish}a>q berkata: al-Bara>’ pernah ditanya; “Apakah wajah 
Nabi saw. bagaikan pedang?” Dia menjawab: “Tidak, akan tetapi wajahnya 
bagaikan rembulan.” 

Implikasi pemaknaan majas terhadap pemahaman hadis menjadi penting 

dan menarik untuk ditelaah lebih mendalam. Oleh karena itu, penelitian ini akan 

menghadirkan sebuah hadis yang berpotensi untuk diinterpretasikan berdasrkan 

bahasa majas yang terkandung di dalamnya, yaitu hadis mengenai perumpamaan 

wajah Nabi saw. Sebagai hasilnya, maka rumusan judul skripsi ini yaitu 

“PEMAKNAAN MAJAS PADA HADIS TENTANG WAJAH NABI SAW 

(Suatu Kajian Ma‘a>ni> al-H{adi>s\)”.  
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok 

masalah pada penelitian ini, yaitu bagaimana pemaknaan majas terhadap hadis 

tentang perumpamaan wajah Nabi saw. dengan menerapkan metodologi kajian 

ma‘a>ni al-h{adi>s\. Adapun beberapa rumusan sub masalah pada penelitian skripsi 

ini, sebagai berikut: 

1. Bagaimana kualitas dan status hadis tentang wajah Nabi saw? 

2. Bagaimana analisis pemahaman ungkapan majas dalam hadis tersebut? 

3. Bagaimana implikasi ilmu ma‘a>ni> al-h}adi>s\ dalam upaya pemahaman dan 

pemaknaan hadis-hadis yang mengandung majas? 

C. Pengertian Judul 

1. Pemaknaan Majas 

Menurut Todorov dan Ducrot dalam Dictionnaire Encyclopedique des 

Sciences du Language, bahwa majas termasuk di antara klasifikasi tataran 

bahasa, khususnya tataran semantik. Kata ‘majas’ dalam Bahasa Inggris disebut 

trope, yaitu dengan menggunakan sebuah ungkapan kata yang memiliki kesan 

makna yang berbeda dari biasanya.
16

 Secara sederhana, majas merupakan bentuk 

atau gaya bahasa yang mempunyai makna konotasi, yaitu mengungkapkan kata-

kata dengan menggunakan bahasa yang kreatif, serta memberi efek di mana 

dalam komposisi majas tidak menerapkan kebenaran, namun komposisi tersebut 

dapat dijelaskan secara pragmatis untuk dapat memahami kebenarannya.
17

  

                                                           
16

Okke Kusuma Sumantri Zaimar, “Majas Dan Pembentukannya”, Makara Human 

Behavior Studies in Asia 6, no. 2 (2002), h. 45-46. 

17
Tobias Ariesta Sucipto, “Majas Simile dan Hiperbola dalam Novel Percy Jackson-The 

Last Olympians Karya Rick Riodan: Satu Kajian Semantis”, Skripsi (Bandung: Fak. Bahasa 

Universitas Widyatama, 2013). 
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Menurut Abu ‘Ubaid, salah seorang yang merumuskan teori dan konsep 

majas, di mana pandangannya berbeda dengan yang dipahami oleh para ilmuan 

saat ini. Menurut Abu ‘Ubaid, bahwa majas merupakan suatu konsep yang 

menguraikan tentang metode dalam berbahasa, mencakup praktik produksi dan 

konsumsi pesan, juga terkait dengan studi al-Qur’an. Oleh karenanya, majas 

diletakkan sebagai suatu metode untuk mencapai pemahaman terhadap ayat al-

Qur’an. Selain itu, al-Jahiz menegaskan bahwa secara terminologis, majas 

merupakan antonim dari hakikat.
18

 

Makna majasi atau makna kiasan dalam ilmu linguistik adalah makna 

kata atau kelompok kata yang merujuk bukan pada makna sebenarnya, akan 

tetapi  memberi kiasan terhadap sesuatu. Adapuns yang menjadi fokus penelitian 

ini, yaitu pemaknaan majas pada hadis tentang wajah Nabi saw. 

2. Hadis tentang Wajah Nabi saw. 

Secara etimologis, hadis bermakna al-jadi>d (baru), khabar (berita), juga 

mengandung arti ‘sesuatu yang dinukil dan dibicarakan’. Secara terminologis, 

hadis dipahami sebagai ‘segala apa yang disandarkan kepada Nabi saw., baik  

perkataan, perbuatan, taqri>r (persetujuan), sifat, maupun sirah nabawiah, baik 

sebelum ataupun setelah masa kenabiannya’.
19

 Hadis terdiri atas tiga komponen 

utama, yaitu sanad, matan, dan rawi, yang di mana ketiga komponen tersebut 

sangat erat kaitannya dalam studi ilmu hadis.
20

 Menurut ‘Ajjaj al-Khatib, bahwa 

makna hadis sinonim dengan sunnah. Hadis atau sunnah adalah segala sesuatu 
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Ngumdaturrosidatuszahrok, “Pemaknaan Majasi pada Hadis Nabi,” Skripsi (Jakarta: 

Fak. Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah, 2016), h. 16. 

19
Manna' Al-Qaththan, Pengantar Studi Ilmu Hadits, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 

2014), h. 24. 

20
Syuhudi Ismail, Pengantar Ilmu Hadits, (Cet. II; Bandung: Penerbit Angkasa, 1991), h. 

17. 
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yang bersumber dari Rasulullah saw., sebelum maupun setelah diangkat menjadi 

Nabi, baik berupa ucapan, perbuatan, ketetapan, dan sifat-sifatnya.
21

 Pendapat 

tersebut juga sejalan dengan yang dikemukakan oleh jumhu>r al-muh}addis\i>n. 

Nabi yang dimaksud dalam redaksi judul ialah Nabi Muhammad saw., 

yaitu seorang nabi yang berasal dari Suku Quraisy, suku ternama di Kota Mekah. 

Ayahnya bernama ‘Abdullah bin ‘Abd al-Mut}alib, dan ibunya bernama Aminah 

binti Wahb. Nabi Muhammad saw. adalah penutup sekaligus penyempurna ajaran 

para nabi dan rasul sebelumnya yang diutus oleh Allah swt., ialah role model 

terbaik bagi umat Islam. Bahkan sejarah telah mencatat, bahwa Nabi Muhammad 

saw. merupakan sosok manusia nomor satu yang paling berpengaruh di dunia. 

Kata ‘wajah’ dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengandung 

beberapa makna, di antaranya; wajah adalah sinonim dari muka atau roman 

muka, yaitu bagian depan dari kepala, wajah berarti seorang tokoh atau pemain, 

gambaran atau corak, dan sesuatu yang terlihat lebih dulu.
 22

 

Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi fokus penelitian ini adalah 

pribadi Nabi Muhammad saw., yaitu hadis tentang wajah Nabi saw. Wajah yang 

dimaksud adalah bagian depan dari kepala, yaitu secara vertikal dari dahi hingga 

dagu, dan secara horizontal dari telinga kanan hingga telinga kiri. 

D. Kajian Pustaka 

Pada dasarnya, kajian pustaka atau tinjauan riset terdahulu merupakan 

satu bagian signifikan dalam rangkaian penelitian, yaitu guna meninjau relevansi 

serta menyelisik gap antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan 

                                                           
21

Tajul Arifin, Ulumul Hadits, (Bandung: Gunung Djati Press, 2014), h. 12. 

22
Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa, 

2008), h. 1805. 
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dilakukan. Pada jenis penelitian kepustakaan, intensi kajian pustaka adalah untuk 

menjelaskan bahwa pokok masalah yang akan diteliti belum pernah dibahas oleh 

peneliti lain, juga menerangkan bahwa hasil penelitian sebelumnya masih perlu 

diuji kembali atau dikembangkan lebih lanjut, atau menguraikan bahwa teori-

teori yang ada sebelumnya terkait sebuah pokok masalah tidak relevan lagi, oleh 

karenanya diperlukan pengembangan teori yang baru. 

Setelah menelusuri sejumlah penelitian ilmiah terdahulu, literatur, dan 

referensi lainnya, penulis belum menemukan satu pun yang secara khusus 

membahas mengenai pemaknaan majas pada hadis tentang wajah Nabi saw. 

Walaupun demikian, bukan berarti penelitian terhadap hadis-hadis yang 

mengandung makna majas atau membahas tentang sifat khalqiyah Nabi saw. 

luput dari perhatian para peneliti terdahulu, sebab setidaknya terdapat beberapa 

literatur yang relevan dengan pokok bahasan pada skripsi ini, sebagai berikut: 

1. Artikel jurnal karya A. Shamad yang berjudul Berbagai Pendekatan dalam 

Memahami Hadis, diterbitkan pada tahun 2016. Artikel ini menguraikan 

tentang tiga jenis pendekatan yang dapat diterapkan untuk memahami hadis 

Nabi saw, yaitu pendekatan linguistik, historis, dan sosiologis. Pendekatan 

linguistik berfokus pada struktur bahasa serta hubungan antara elemen-elemen 

bahasa, pendekatan historis berfokus pada perkembangan dan perubahan 

bahasa setiap waktu, dan pendekatan sosiologis berfokus pada pemahaman 

mengenai bahasa yang digunakan dalam konteks sosial.
23

 Demikian penjelasan 

pada artikel ini merelevansi penelitian yang akan dilakukan, di mana penulis 

akan menerapkan ketiga jenis pendekatan yang dikemukakan oleh A. Shamad 

                                                           
23

A. Shamad Usman, “Berbagai Pendekatan dalam Memahami Hadis,” Jurnal Ilmiah Al-

Mu’ashirah 13, no. 1 (2016), h. 34–45. 
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untuk memahami hadis yang menjadi objek bahasan skripsi, namun ketiga 

pendekatan tersebut telah dikemas ke dalam ilmu ma‘a>ni> al-h}adi>s\. 

2. Skirpsi karya Ngumdaturrosidatuszahrok yang berjudul Pemaknaan Majasi 

pada Hadis Nabi, diterbitkan pada tahun 2016. Hasil penelitian skripsi ini 

mengindikasikan bahwa penerapan pemaknaan majasi berpengaruh terhadap 

pemahaman hadis, di mana pemaknaan majasi sebagai solutif untuk 

memahami hadis-hadis yang dihukumi d}a‘if atau bahkan maud}u>‘ jika dilihat 

dari segi matan sebab dianggap mengandung kejanggalan. Skripsi ini juga 

menyajikan empat contoh hadis yang berpotensi untuk pemaknaan majasi, 

yaitu: 1) Hadis tentang terputusnya salat karena anjing, keledai, dan wanita; 

2) Hadis tentang surga di bawah naungan pedang; 3) Hadis tentang wanita 

seperti kaca; dan 4) Hadis tentang Allah tertawa. Ngumdaturrosidatuszahrok 

menggunakan kitab Ta’wil Mukhtalaf al-H{adi>s\ karya Ibnu Qutaibah sebagai 

bahan acuan, serta menerapkan metode takwil Yu>suf al-Qard}a>wi>.
24

 Demikian 

terlihat jelas relevansi antara skripsi tersebut dengan penelitian yang akan 

dilakukan, yaitu membahas implikasi pemaknaan majasi dalam memahami 

hadis. Namun letak perbedaannya yaitu pada hadis yang menjadi objek 

penelitian serta teori ma‘a>ni> al-h}adi>s\ yang akan digunakan. Skripsi ini 

menerapkan teori ma‘a>ni> al-h}adi>s\ oleh Arifuddin Ahmad untuk menelaah 

makna majas dalam hadis tentang wajah Nabi saw. 

3. Skripsi karya Yeni Yulianti yang berjudul Pemaknaan Majazi pada Hadis 

Orang Mukmin Makan dalam Satu Usus dan Kafir Makan dalam Tujuh Usus, 

diterbitkan pada tahun 2018. Skripsi ini memiliki kemiripan dengan skripsi 

sebelumnya berupa metode yang diterapkan pada majaz al-h}adi>s\, yaitu metode 

                                                           
24

Ngumdaturrosidatuszahrok, "Pemaknaan Majasi pada Hadis Nabi", h. 5-7.  
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takwil Yu>suf al-Qard}a>wi>. Adapun letak perbedaan antara keduanya, yaitu 

pada hadis yang dijadikan sebagai fokus bahasan, di mana Yeni Yulianti 

menitikberatkan pembahasan pada hadis yang berbicara tentang orang 

mukmin makan dengan satu usus dan orang kafir makan dengan tujuh usus.
25

 

Berdasarkan uraian sebelumnya, adapun yang membedakan antara skripsi 

tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan, yaitu hadis yang menjadi 

fokus bahasan dan teori ma‘a>ni> al-h}adi>s\ yang digunakan. Pada penelitian ini 

akan menelaah makna majas dalam hadis tentang wajah Nabi saw. dengan 

menerapkan teori dan metode ma‘a>ni> al-h}adi>s\ yang telah dirumuskan oleh 

Arifuddin Ahmad. 

4. Artikel jurnal karya Firdaus dan Meirison yang berjudul Hakikat dan Majas 

dalam Al-Qur’an dan Sunnah, diterbitkan pada tahun 2018. Artikel ini 

menjelaskan secara singkat tentang makna hakikat dan majas dari berbagai 

aspek, mencakup definisi, bentuk, syarat, hukum, metode penggunaan hakikat 

dan majas, serta kententuan-ketentuan yang terdapat di dalamnya.
26

 Demikian 

penjelasan yang terdapat pada artikel ini merelevansi penelitian yang akan 

dilakukan, di mana penulis akan meninjau kembali teori-teori yang telah 

diuraikan, khususnya mengenai majas dalam teks hadis. 

5. Skripsi karya Mochamad Nurbani Abdullah yang berjudul Makna Hakiki dan 

Majazi tentang Hadis Tangan Panjang dalam Shohih Al-Bukhori, diterbitkan 

pada tahun 2021. Skripsi ini mencoba menganalisis makna hakiki dan makna 

majas pada salah satu hadis yang dimuat dalam kitab S{ah}i>h} al-Bukha>ri>, yaitu 

                                                           
25

Yeni Yulianti, “Pemaknaan Majazi pada Hadis Orang Mukmin Makan dalam Satu 

Usus dan Kafir Makan dalam Tujuh Usus”, h. 9-10. 

26
Firdaus dan Meirison, “Hakikat dan Majaz dalam Al-Qur’an dan Sunnah,” Jurnal 
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hadis yang mengisahkan ketika istri-istri Rasulullah saw. mengukur panjang 

tangan mereka masing-masing. Mochamad Nurbani Abdullah menggunakan 

teori dan metode yang ditawarkan oleh Yu>suf al-Qard}a>wi> dalam memahami 

hadis Nabi saw.
27

 Demikian barometer perbedaan antara skripsi tersebut 

dengan penelitian yang akan dilakukan, yaitu pada hadis yang menjadi objek 

penelitian serta teori ma‘a>ni> al-h}adi>s\ yang digunakan. 

E. Metodologi Penelitian 

Kata ‘metode’ dalam Kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai sebuah 

cara yang terstruktur dengan baik untuk menggapai sesuatu, berdasarkan pada 

pemikiran yang matang, atau sebuah rencana yang sifatnya sistematis.
28

 Adapun 

kata ‘penelitian’ adalah sinonim dari penyelidikan atau pemeriksaan dengan 

teliti, yang diartikan sebagai aktivitas mengumpulkan, mengelola, menganalisis, 

atau menyelidiki sebuah data secara objektif dan sistematis dengan tujuan 

tertentu.
29

 Penelitian juga disebut riset, atau dalam Bahasa Inggris disebut 

research, dan dalam Bahasa Perancis disebut recherche (mencari kembali). 

Penelitian yaitu aktivitas yang dilakukan berdasar pada metode ilmiah dan 

kaidah tertentu untuk memperoleh data yang relevan dengan pemahaman, 

pembuktian, dan kemudian menarik sebuah kesimpulan.
30

  

  

                                                           
27

Mochamad Nurbani Abdullah, “Makna Hakiki dan Majazi tentang Hadis Tangan 

Panjang dalam Shohih Al-Bukhori”, Skripsi (Salatiga: Fak. Ushuluddin Adab dan Humaniora 

IAIN Salatiga, 2021). 

28
Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia (Jakarta: Pusat Bahasa, 

2008), h. 1022. 

29
Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia, h. 1661. 

30
Surahman, dkk., Metodologi Penelitian, (Cet. I; [t.t]: Kementerian Kesehatan RI, 

2016), h. 2. 
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Menurut Darmadi, metode penelitian adalah aktivitas yang ditempuh 

secara ilmiah untuk memperoleh data dengan maksud dan kegunaan tertentu.
31

 

Adapun menurut Yoseph, bahwa penelitian adalah perpaduan antara art dan 

scince yang bertujuan untuk menelusuri jawaban atas suatu permasalahan.
32

 

Sederhananya, metode penelitian merupakan sebuah seni, cara, rancangan, atau 

rencana untuk mengupas kebenaran, menyelidiki, atau menguji sesuatu secara 

sistematis guna menambah wawasan baru. Metode penelitian berfokus pada 

taktik dan teknik pengumpulan data, sedangkan metodologi penelitian berkaitan 

dengan strategi dan pendekatan penelitian secara keseluruhan. 

1. Jenis Penelitian 

Muhammad Nasir mengemukakan, bahwa cara yang ditempuh oleh 

seorang peneliti guna mencapai suatu tujuan dan menetapkan jawaban atas 

permasalahan yang telah dirumuskan disebut dengan metode penelitian.
33

 

Adapun jenis penelitian di sisi Sugiyono, sebagaimana disebutkan di dalam 

bukunya bahwa metode penelitian terbagi atas dua jenis, yaitu jenis penelitian 

yang bersifat kualitatif dan bersifat kuantitatif.
34

 Penelitian kualitatif juga 

disebut sebagai metode baru, atau post-positivistic, interpretive, dan atau 

discovery. Sedangkan penelitian kuantitatif disebut sebagai metode tradisional 

atau klasik, positivistic, confirmatory, dan scientific.
35

  

                                                           
31

Agus Adi Cahyono, “Analisis Efektivitas Pembelajaran Daring Berbasis Grup 

WhatsApp pada Mata Pelajaran Pemrograman Dasar di SMKN Kebonagung” (2021), h. 19. 

32
Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, Dasar Metodologi Penelitian, (Cet. I; Yogyakarta: 

Literasi Media Publishing, 2015), h. 3. 

33
 Hanif Pram, “Metode Penelitian,” Pinhome. 

34
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, h. v. 

35
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Bandung: Penerbit 

Alfabeta, 2010), h. v. 
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Adapun skripsi ini menerapkan jenis penelitian kualitatif dengan metode 

library research (studi kepustakaan), yaitu menelusuri, mengumpulkan, dan 

memanfaatkan data atau informasi dari sejumlah literatur dan referensi lainnya 

yang memiliki relevansi dengan fokus penelitian, baik diperoleh dari sumber data 

primer maupun sumber data sekunder. Penulis memilih jenis penelitian kualitatif 

agar dapat melakukan analisis data dan informasi secara komprehensif dan 

intensif, serta memperoleh perspektif yang matang dalam memahami teks 

maupun konteks hadis yang mengandung majas. Selain itu, penelitian skripsi ini 

berupaya untuk memahami hadis –yang menjadi sentral kajian– dan kemudian 

dituangkan secara deskriptif dalam bentuk susunan kata-kata. 

2. Pendekatan Penelitian 

Makna pendekatan penelitian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 

sebagaimana dalam Ilmu Antropologi, yaitu sebuah proses, cara, atau upaya 

dalam rangka aktivitas penelitian atau sebuah metode yang diterapkan untuk 

mencapai sesuatu berkenaan dengan masalah penelitian.
36

 

Pada penelitian skripsi ini, penulis menerapkan pendekatan ma‘a>nil h}adi>s \. 

Pendekatan ma‘a>nil h}adi>s \ sebagai salah satu upaya dalam memahami hadis Nabi 

saw. secara komprehensif dengan menggunakan metode-metode tertentu, baik 

dari segi tekstual, intertekstual, maupun kontekstual, di mana pada tiap-tiap 

metode tersebut mencakup berbagai aspek penting. Adapun penulis menekankan 

pada aspek kebahasaan, spesifik linguistik-semantik-stilistika, atau pendekatan 

ilmu balagah, spesifik ilmu bayan, guna membantu dalam menganalisis dan 

memahami makna majas yang terdapat dalam hadis tentang wajah Nabi saw. 

                                                           
36

Muh. Rizaldi, “Al-Din Yusrun dalam Perspektif Hadis Nabi saw dan Implikasinya 

terhadap Sikap Keberislaman Kontemporer (Suatu Kajian Ma’ani al-Hadis),” Skripsi (Makassar: 

Fak. Ushuluddin dan Filsafat UIN Alauddin, 2021), h. 16. 
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3. Sumber Data 

Sumber data yang terdapat pada skripsi ini diklasifikasikan menjadi dua 

bagian, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun sumber data 

primer yang digunakan oleh penulis, yakni berupa kitab-kitab hadis, baik yang 

termasuk dalam al-kutub al-tis‘ah (kitab sembilan) maupun di luar dari itu, kitab 

metode takhri>j al-h}adi>s\ (kitab yang memuat alamat referensi hadis),  kitab rijal 

al-h}adi}s\ (kitab yang memuat informasi mengenai rawi-rawi hadis), kitab syarh} al-

h}adi>s\ (kitab yang berisi penjelasan atau komentar para ulama hadis terhadap 

sejumlah hadis yang termuat dalam kitab-kitab hadis), dan lain-lain. Penulis juga 

menggunakan sumber data sekunder berupa buku, artikel, ataupun literatur 

lainnya yang relevan untuk menunjang kebutuhan penelitian yang dilakukan. 

Adapun uraian lengkap mengenai kitab-kitab hadis yang dimanfaatkan sebagai 

sumber data primer pada skripsi ini, sebagai berikut:  

a. Kitab-kitab yang termasuk dalam al-kutub al-tis‘ah, yakni; kitab S{ah}i>h} al-

Bukha>ri>, S{ah}i>h} Muslim, Sunan Abu> Da>wu>d, Sunan al-Tirmiz\i>, Sunan al-

Nasa>’i>, Sunan Ibnu Ma>jah, Sunan al-Da>rimi>, Musnad Ah}mad dan Muwat}t}a’ 

Ma>lik. Kitab-kitab tersebut dimanfaatkan untuk mengetahui sanad dan matan 

hadis secara lengkap sesuai dengan alamat yang tercantum pada kitab metode 

takhri>j al-h}adi>s\. Demikian dalam hal ini, penulis memfokuskan penelusuran 

terhadap hadis tentang wajah Nabi saw. 

b. Kitab-kitab metode takhri>j al-h}adi>s\. Sebagaimana dalam studi ilmu hadis, 

bahwa terdapat lima metode takhri>j al-h}adi>s\, yakni; 1) Metode berdasarkan 

awal matan hadis; 2) Metode dengan menggunakan salah satu kata pada teks 

hadis; 3) metode berdasarkan rawi a‘la> (rawi pertama); 4) Metode maud}u’i 

(berdasarkan tema hadis); dan 5) Metode berdasarkan kualitas hadis (s}ah}i>h}, 
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h}asan, atau d}a‘if).37
 Setiap metode takhri>j al-h}adi>s\ memiliki kitab khusus 

dengan sistematika penyusunan yang berbeda-beda. Sejumlah kitab tersebut 

digunakan untuk memperoleh data alamat hadis yang merujuk pada kitab 

induk hadis. Oleh karena itu, penulis berupaya menerapkan seluruh metode 

takhri>j al-h}adi>s\. Metode berdasarkan awal matan hadis dengan menggunakan 

kitab Jam‘u al-Jawa>mi‘, Kasyf al-Khafa>’ wa Muzi>l al-Ilba>s, dan lain-lain; 

metode berdasarkan salah satu kata pada teks hadis dengan menggunakan 

kitab al-Mu‘jam al-Mufahras lilh}adi>s\, metode berdasarkan rawi a‘la> dengan 

menggunakan kitab Tuh}fat al-Asyra>f bi Ma‘rifat al-At}ra>f, metode 

berdasarkan tema hadis dengan menggunakan kitab Kanzu al-‘Umma>l, dan 

metode berdasarkan kualitas hadis dengan menggunakan kitab Silsilat al-

Ah}a>di>s\ al-S{ah}i>hah, S{ah}i>h} wa D{a‘i>f al-Ja>mi‘u al-S{agi>r, dan lain-lain. 

c. Kitab-kitab rijal al-h}adi>s\, mencakup kitab Ta>ri>kh al-Rijal, al-T{abaqa>t wa al-

Tara>jum dll. di antaranya; kitab Tahzi>b al-Tahzi>b, Tahzi>b al-Kama>l fi> Asma>’ 

al-Rija>l, Mi>za>n al-I‘tida>l, al-Jarh} wa al-Ta‘di>l, Ma‘rifat al-S|iqa>t li al-‘Ajli>, 

Kita>b al-S|iqa>t, al-’Is}a>bah fi> Tamyi>r al-S{ah}a>bah, T{abaqa>t al-Fuqaha>’, Tajri>d 

’Asma>’ al-S{ah}a>bah dan lain-lain. Sejumlah kitab tersebut dimanfaatkan untuk 

menelusuri, mengetahui, dan menghimpun informasi mengenai pribadi para 

rawi hadis, baik nama lengkap, silsilah nasab, tanggal lahir dan wafat, 

perjalanan menimba ilmu, daftar guru dan murid, komentar dan penilaian para 

ulama, dan informasi lainnya.  

                                                           
37

Althaf Husein Muzakky dan Muhammad Mundzir, “Ragam Metode Takhrij Hadis: 

Dari Era Tradisional Hingga Digital,” Jurnal Studi Hadis Nusantara 4, no. 1 (2022), h. 79-82. 
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4. Metode Pengumpulan Data 

Setiap penelitian membutuhkan metode pengumpulan data yang tepat dan 

sesuai dengan variabel penelitian guna memperoleh data informasi yang valid.
38

 

Pengumpulan data penelitian mesti didukung dengan instrumen penelitian, baik 

berupa data primer maupun data sekunder.
39

Adapun penelitian kepustakaan atau 

library research merupakan metode penelitian, penelusuran, atau penyelidikan 

dengan merujuk pada berbagai literatur yang relevan dengan pokok bahasan 

penelitian, kemudian data yang diperoleh dari setiap bahan bacaan dikumpulkan 

dan dituangkan dalam bentuk tulisan ilmiah.
40

 Teknik pengumpulan data pada 

penelitian kepustakaan, yaitu teknik dokumenter.
41

 

Pengumpulan data penelitian dilakukan dengan cara menelusuri dan 

mengumpulkan sumber-sumber tertulis, yang terdiri atas sumber primer dan 

sekunder. Pada skripsi ini, penulis menggunakan sejumlah kitab hadis sebagai 

sumber data primer, seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Selain itu, juga 

dibutuhkan informasi tambahan dari sumber data sekunder untuk melengkapi 

kebutuhan penelitian, berupa hasil riset terdahulu atau literatur lainnya yang 

memiliki relevansi dengan fokus penelitian. Kemudian setelah semua data 

diperoleh dan dikumpulkan sesuai dengan kebutuhan penelitian, baik dari kitab 

induk hadis, kitab lima metode takhri>j al-h}adi>s\, dan sejumlah referensi lainnya, 

maka langkah berikutnya yaitu mengolah dan menganalisis data-data tersebut.  

                                                           
38

Surahman, Mochamad Rachmat, dan Sudibyo Supardi, Metodologi Penelitian, (Cet. I; 

Jakarta: Kementerian Kesehatan RI, 2016), h. 38. 

39
Istanto Wahyu Djatmiko, Strategi Penulisan Skripsi, Tesis, Disertasi Bidang 

Pendidikan, (Cet. I; Yogyakarta: UNY Press, 2018), h.94. 

40
Rika Nurlela, “Hadis-Hadis Cinta dalam Rumah Tangga Rasulullah saw (Kajian 

Tematik)”, Skripsi (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2018), h. 10. 

41
Vela Qotrun Nada, “Cyberbullying dalam Perspektif Hadis (Studi Ma’anil Hadis)”, 

Skripsi (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2021), h. 19. 
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5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Data-data yang telah diperoleh dan dikumpulkan dari proses penelusuran 

kepustakaan masih berupa data mentah dan belum dapat disajikan, maka perlu 

untuk mengolah dan menganalisis data tersebut.
42

 Upaya mengubah data yang 

berhasil dikumpulkan menjadi informasi yang dibutuhkan disebut dengan teknik 

pengolahan data.
43

 Setelah mengolahnya, kemudian menganalisis data tersebut. 

Analisis data merupakan langkah penting dalam proses penelitian. Secara umum, 

analisis data pada jenis penelitian kualitatif dilakukan dalam beberapa tahap, 

yaitu reduksi data, penyajian data, kemudian verifikasi data.
44

 

Adapun teknik pengolahan dan analisis data pada skripsi ini dengan 

menempuh beberapa langkah, sebagai berikut: 

a. Sebagai langkah awal, yaitu mengidentifikasi dan mengklasifikasi data-data 

yang telah diperoleh serta relevan dengan fokus penelitian. 

b. Melakukan proses takhri>j al-h}adi>s\ dan i‘tiba>r al-sanad.
 
Istilah takhri>j secara 

etimologis, yaitu dari wazan ‘kharraja-yukharriju-takhri>jan’, yang berarti 

‘mengeluarkan, memunculkan, atau menumbuhkan’.
45

 Takhri>j al-h}adi>s\ 

merupakan ikhtiar penelusuran sebuah hadis pada berbagai kitab untuk 

mengemukakan alamat atau letak keberadaan hadis, serta sanad dan matan 

hadis secara lengkap.
46

 Secara etimologis, al-i‘tibar berarti menguji, melihat, 
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Surahman, dkk., Metodologi Penelitian, h. 147. 

43
Surahman, dkk., Metodologi Penelitian, h. 120. 

44
Istanto Wahyu Djatmiko, Strategi Penulisan Skripsi, Tesis, Disertasi Bidang 
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atau memerikasa sesuatu untuk mengetahui ada atau tidak yang sejenis 

dengannya. Secara terminologis, al-i‘tibar al-sanad yaitu menelusuri atau 

meneliti jalur periwayatan hadis guna mengetahui apakah terdapat syahid 

(jalur pendukung pada tingkatan sahabat) dan mutabi’ (jalur pendukung pada 

tingkatan selain sahabat) atau tidak.
47

 

c. Melakukan naqd al-h}adi>s\ atau kritik hadis, khususnya terhadap hadis yang 

menjadi fokus bahasan skripsi ini. Kajian naqd al-hadis terbagi menjadi dua 

bagian dan masing-masing memiliki tahapan, yaitu: 1) Naqd al-sanad (kritik 

sanad). Langkah awal pada naqd al-sanad  adalah melakukan i’tibar untuk 

mengungkap adanya syahid dan mutabi’, kemudian menelaah kitab-kitab rijal 

al-h}adi>s\ untuk mengetahui keadaan para rawi, juga memperhatikan sigat 

tahammul wa al-ada>’ (proses menerima dan meriwayatkan hadis di antara 

guru dan murid)
48 atau metode periwayatan yang diterapkan, dan terakhir 

membuat kesimpulan hasil penelitian; 2) Naqd al-matan (kritik matan). 

Langkah awal pada naqd al-matan adalah mengumpulkan seluruh matan hadis 

yang diperoleh dari kitab induk hadis, lalu memilah dan mengklasifikasikan 

susunan matan yang memiliki redaksi serupa, kemudian menganalisis 

sejumlah matan hadis tersebut dengan memperhatikan keadaan dan kondisi 

setiap riwayat hadis, selanjutnya meneliti kandungan matan, dan terakhir 

membuat kesimpulan hasil penelitian atau juga disebut dengan natijah. 

d. Menganalisis interpretasi terhadap hadis-hadis yang menjadi fokus kajian 

guna mewujudkan pemahaman terhadap matan hadis secara saksama, yaitu 

dengan menerapkan tiga teknik interpretasi, sebagai berikut: 1) Interpretasi 

                                                           
47

Abdul Majid Ghouri, Kamus Istilah Hadis, ([t.t]: Darul Syakir, 2006), h. 101. 

48
H. Edi Bahtiar Baqir, “Peran Ummahātul Mukminῑn dalam Tahammul Al-Hadῑs,” 

Riwayah: Jurnal Studi Hadis 3, no. 2 (2018), h. 200. 
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tekstual. Yaitu teknik interpretasi yang berfokus pada teks hadis, baik pada 

riwayah bi al-lafz} maupun riwayah bi al-ma‘na>. Teknik interpretasi ini 

cenderung mengabaikan aspek asba>b al-wurud hadis ataupun qarinah-qarinah 

lainnya;
49

 2) Interpretasi intertekstual. Yaitu bagaimana memahami teks 

hadis dengan memanfaatkan teks lain yang memiliki relevansi. Teknik 

interpretasi ini membangun sebuah pemahaman terhadap teks hadis dengan 

memperhatikan sistematika teks hadis bersangkutan, teks hadis lain atau 

tanawwu‘, maupun dalil ayat al-Qur’an yang relevan. Dalam studi ilmu tafsir, 

interpretasi intertekstual ini juga disebut dengan istilah munasabah;
50

 3) 

Interpretasi kontekstual. Yaitu bagaimana memahami teks hadis dengan 

melihat pada aspek asba>b al-wurud atau konteks masa Rasulullah saw. dan 

dikaitkan dengan konteks masa kini.
51

 

e. Setelah menempuh seluruh rangkaian pengolahan dan analisis terhadap data-

data yang diperoleh, kemudian data tersebut siap untuk disajikan dengan 

menuangkan dalam bahasan skripsi ini. 

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka 

penelitian ini tentu dilatarbelakangi oleh beberapa tujuan yang hendak dicapai, 

sebagai berikut: 

a. Mengetahui kualitas dan autentisitas hadis tentang pengibaratan wajah Nabi 

saw. setelah melakukan proses takhri>j al-h}adi>s\ dan naqd al-h}adi>s\.  
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Arifuddin Ahmad, Metodologi Pemahaman Hadis: Kajian Ilmu Ma'a>ni> al-H{adi>s\, h. 19. 
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b. Menganalisis makna hadis yang mencakup pengibaratan tentang wajah Nabi 

saw., dengan fokus pada penggunaan bahasa majas. Tujuannya adalah untuk 

memahami aspek linguistik dan estetika pada hadis tersebut. Tentunya hal ini 

melibatkan metodologi pemahaman, yaitu dengan memanfaatkan ilmu ma‘a>ni> 

al-h{adi>s\ sebagai pisau analisis. 

c. Mengetahui implikasi kajian ma‘a>ni> al-h}adi>s\ dalam penerapannya terhadap 

pemahaman dan pemaknaan hadis-hadis yang mengandung majas. 

2. Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kegunaan yang meliputi 

dua hal pokok, yaitu kegunaan ilmiah dan kegunaan praktis, sebagai berikut: 

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangsih terhadap pengembangan 

kajian hadis dengan memperkaya metode pemahaman terhadap hadis-hadis 

yang mengandung bahasa majas, hingga juga dapat membantu peneliti hadis 

lainnya dalam mengembangkan wawasan dan pemahaman lebih mendalam 

terhadap hadis majas, guna meminimalisir potensi keliru dalam interpretasi. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber acuan ilmiah 

bagi peneliti, akademisi, dan masyarakat umum yang tertarik dalam studi 

hadis, estetika bahasa Arab, dan kajian ma‘a>ni> al-h}adi>s\. Selain itu, hal utama 

yang diharapkan dari skripsi ini yaitu dapat memberi pemahaman baru kepada 

pembaca terhadap pemaknaan majas pada hadis tentang wajah Nabi saw. 

 



 

23 

BAB II 

TINJAUAN UMUM TENTANG MAJAS DALAM HADIS 

Bahasa manusia bersifat arbitrer, sehingga memungkinkan pembentukan 

makna yang dinamis. Mulanya, wujud bahasa manusia berupa bunyi-bunyian 

abstrak yang dilafalkan, di mana membawa makna tertentu dalam interaksi antar 

penutur. Seiring waktu, bahasa mengalami perkembangan dari tindak tutur lisan 

menuju pengacuan pada sistem simbol tertentu dalam bentuk tulisan. Sejumlah 

simbol tulisan ini membentuk satu sistem bahasa yang memberikan struktur dan 

keterkaitan mulai dari tingkat unsur kata hingga kalimat, serta melahirkan pola 

bentuk dan relasi yang merefleksikan satu arti atau makna. Demikian dinamika 

bahasa tidak pernah statis atau dalam keadaan tetap tanpa perubahan. 

Sebaliknya, bahasa senantiasa mengalami evolusi sejalan dengan perkembangan 

zaman dan pemikiran manusia sebagai pengguna bahasa dalam berkomunikasi. 

Setiap elemen bahasa, khususnya kosakata, mengalami perkembangan yang 

berkesinambungan. Salah satu potret perubahan pada kosakata adalah melalui 

perkembangan makna kata-kata tersebut.
1
 Fenomena demikian mencerminkan 

adaptabilitas dan fleksibilitas bahasa sebagai sarana komunikasi yang hidup dan 

berubah seiring dengan kebutuhan dan dinamika masyarakat. 

Setiap unsur kata mengandung arti dan makna tertentu, demikian telah 

disepakati oleh sejumlah pakar bidang bahasa. Berkenaan dengan hal tersebut, 

terdapat dua macam makna dalam penggunaan sebuah kata, yaitu ma‘na haqiqi 

(makna denotatif) atau disebut juga dengan ma‘na mu‘jami (makna leksikal); dan 

                                                           
1
Mochamad Mu’izzuddin, “Analisis Makna Denotatif dan Konotasi Linguistik Arab 

dalam Istilah Syari’at Islam,” Journal of Educational and Language Research 1, no. 10 (2022), h. 

1446. 
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ma‘na maja>zi (makna konotatif) atau disebut juga dengan ma‘na far‘i (makna 

tambahan).
2
 Sederhananya pada konteks kajian ilmu semantik, makna denotatif 

merupakan makna kata atau kelompok kata secara literal, berupa arti langsung, 

dan bersifat objektif. Sedangkan, makna konotatif adalah makna ekspresi atas 

nilai rasa tertentu, atau sesuatu yang melibatkan aspek subjektif, juga diartikan 

sebagai makna yang bersifat tambahan dan mempunyai makna tautan.
3
 Demikian 

dalam bab ini, penulis akan menguraikan beberapa teori atau konsep yang 

memiliki relevansi dengan topik penelitian, sekaligus sebagai landasan serta 

memberi pemahaman yang mendalam tentang pokok bahasan skripsi ini. 

A. Pengertian Hakikat dan Majas 

Secara etimologis dalam bahasa Arab, hakikat atau haqiqi diartikan 

sebagai kenyataan, kebenaran, atau asli. Sementara asal kata hakikat adalah 

“haqq”, yang berarti tetap. Kata “haqqa” dalam bentuk fa>‘il (subjek) bermakna 

tetap, sementara dalam bentuk maf‘ul (objek) bermakna ditetapkan.
4
 Adapun 

secara terminologis, menurut ulama us}ul, hakikat atau haqiqi ialah setiap kata 

yang memiliki makna asal yang jelas.
5
 Selain itu, sebagai seorang yang pertama 

kali menghimpun dan memperkenalkan definisi hakikat dan majas, Abu> al-Fath} 

ibnu Jinni> menjelaskan bahwa makna hakikat adalah suatu ungkapan yang telah 

baku dalam penerapannya sesuai dengan asal pembentukannya dalam bahasa.
6
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Hakikat atau haqiqi terbagi empat aspek, yaitu: 1) Hakikat lugawi, yakni 

merujuk pada hakikat suatu kata atau istilah dalam ilmu linguistik, termasuk asal 

muasal makna, maupun penggunaannya dalam kalimat; 2) Hakikat syar’i, yakni 

hakikat suatu konsep atau tindakan yang sejalan dengan tuntunan syariat Islam; 

3) Hakikat‘urfi khusus, yakni merujuk pada hakikat suatu kata, istilah, atau 

sejumlah norma yang berlaku dalam satu kelompok atau komunitas tertentu; dan 

4) Hakikat ‘urfi umum, yakni berkaitan dengan hakikat suatu istilah suatu kata, 

istilah, atau norma yang umumnya berlaku dalam masyarakat luas.
7
 

Adapun majas merupakan antonim dari hakikat, yang artinya ialah lafal 

atau sesuatu yang digunakan bukan berdasarkan makna sebenarnya, akan tetapi 

berupa makna kiasan. Sementara Sayyid Ahmad al-Hasyi>m menyebutkan dalam 

kitabnya; Jawahir al-Balagah, bahwa majas yakni lafal yang digunakan bukan 

pada makna aslinya sebab adanya ‘alaqah dan qarinah.
8
 Arti majas bagi Abu> 

‘Ubaidah masih cukup luas, yaitu meliputi segala yang termasuk dalam stilistika, 

di antaranya; al-Tams\i>l (simile), al-Isti‘a>rah (metafora), al-Kina>yah (metonimia), 

al-Tasi>khi>s (personifikasi), dll. Majas di sisi Abu> ‘Ubaidah berlainan paham 

dengan para ahli bahasa setelahnya. Menurutnya bahwa majas merupakan satu 

konsep tentang cara orang Arab berekspresi, yang mencakup praktik produksi 

dan konsumsi pesan. Singkatnya, Abu> ‘Ubaidah tidak membedakan antara 

hakikat dan majas. Sementara Ibnu Jinni>, berseberangan pandangan dengan Abu> 

‘Ubaidah, di mana ia membedakan antara hakikat dan majas. Menurut Ibnu Jinni>, 

majas merupakan cabang yang bertautan dengan hakikat.
9
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Majas dalam konteks ilmu balagah merupakan salah satu bagian dari ilmu 

al-baya>ni> di antara tiga ranah pembahasannya, dua selainnya yaitu al-tasybi>h dan 

al-kina>yah. Secara garis besar, majas itu sendiri terbagi menjadi dua bagian, yaitu 

al-maja>z al-‘aqli> dan al-maja>z al-lugawi>. Kemudian, bagian majas lugawi terbagi 

menjadi dua jenis, di mana pada setiap jenis memiliki dua bentuk, yaitu al-

mufrad (tunggal) dan al-murakkab (majemuk); Pertama, al-maja>z al-mursal yang 

meliputi bentuk maja>z mufrad mursal dan maja>z mursal murakkab); Kedua, al-

maja>z al-mursal bi al-’Isti‘a>rah yang meliputi bentuk maja>z mufrad bi al-

’Isti‘a>rah dan maja>z murakkab bi al-’Isti‘a>rah.
10

 

Jika dilihat dari sudut majas sebagai trope, maka artinya ialah ungkapan 

atau kata-kata yang memiliki makna atau kesan yang berbeda dari biasanya. 

Sederhananya, majas merupakan antonim dari hakikat. Di samping itu, majas 

sering kali dianggap bersinonim dengan gaya bahasa, namun sebenarnya majas 

adalah bagian dari gaya bahasa itu sensiri. Sebagaimana telah diungkapkan oleh 

Ducrot dan Todorov terkait klasifikasi tataran bahasa, yaitu; tataran bunyi dan 

grafis, tataran sintakis, dan tataran semantik, sementara majas termasuk gaya 

bahasa pada tataran semantik. Sementara para pakar lainnya di bidang linguis, 

antara lain Moeliono, telah mengemukakan bahwa majas pada umumnya terbagi 

menjadi tiga klasifikasi utama, di mana pada setiap bagian majas ini terdiri dari 

sejumlah subjenis, di antaranya; majas perbandingan (berdasarkan perbandingan 

makna, misalnya; simile dan metafora), majas pertentangan (berdasarkan oposisi 

makna, misalnya; paradoks dan ironi), dan majas pertautan (berdasarkan pertautan 

makna sebab adanya kesesuaian, misalnya; metonimia dan sidekdoke).
11
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B. Eksistensi Majas dalam Hadis 

Sebagaimana Al-Qur’an berbahasa Arab, hadis pun demikian. Adapun 

ketika Nabi saw. menuturkan sabdanya, maka para sahabat dengan mudah dapat 

memahami maknanya, sebab mereka adalah penutur bahasa Arab. Oleh karena 

itu, dapat diketahui bahwa salah satu syarat untuk memahami sabda Nabi saw. 

yaitu dengan pendekatan kebahasaan, terutama kemampuan dalam memahami 

bahasa Arab. Sementara dalam bahasa Arab sendiri terdapat sejumlah mura>dif, 

atau dalam bahasa Indonesia disebut sinonim, yaitu kata yang bermakna sama, 

namun terdiri dari huruf-huruf dasar yang berbeda. Di samping itu, juga terdapat 

satu kata yang memiliki ragam makna yang disebut sebagai mus}tahrak. Dalam 

bahasa Arab juga mengenal makna haqiqi (hakikat) dan makan maja>z (metafora). 

Demikian pengetahuam tentang mura>dif, mus}tahrak, haqiqi, dan maja>z, serta 

kaidah kebahasaan lainnya menjadi sangat fundamental dan signifikan bagi 

peneliti hadis, sebab keawaman terhadap kaidah-kaidah tersebut berpotensi 

keliru dalam memahami hadis.
12

 

Teks hadis adalah teks berbahasa Arab, demikian ungkapan yang termuat 

di dalamnya kadang kala dapat dipahami dari sudut denotatif (hakikat), konotatif 

(majas), atau keduanya.
13

 Adapun jika mengamati redaksional sejumlah matan 

hadis, terlihat bahwa matan hadis memiliki ragam bentuk, yakni berupa jawa>mi‘ 

al-kalim (ungkapan singkat, tapi sarat makna), qiya>si (ungkapan analogi), ramzi 

(ungkapan simbolis), tams\i>l (ungkapan perumpamaan), bahasa konversasi, dll.
14
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Pada sejumlah kata, frasa, atau ungkapan, termasuk dalam redaksional 

hadis, kerap kali ditemui penggunaan bahasa majas yang dalam penerapannya 

memberikan nilai estetika. Namun, kadang kala eksistensi majas dalam teks 

hadis melahirkan multi interpretasi, hingga bahkan menimbulkan pemahaman 

keliru. Oleh karena itu, penerapan pendekatan bahasa dalam mengidentifikasi 

makna teks hadis menjadi sangat signifikan dan merupakan satu keniscayaan 

yang bertujuan untuk meminimalisir kemungkinan interpretasi yang keliru, serta 

memastikan bahwa pesan yang terkandung dalam redaksi hadis tersebut dapat 

dipahami sesuai dengan maksud sebenarnya. Berkenaan dengan hal demikian, 

maka penulis akan melampirkan beberapa contoh, sebagai berikut: 

1. Hadis tentang Perumpamaan Wanita Seperti Kaca 

Pemaknaan pada satu ungkapan berdasarkan hakikat, di mana semestinya 

dimaknai majas, maka dapat memicu kontradiksi dalam pemahaman hadis. Salah 

satu contohnya ialah sabda Nabi saw. yang mengibaratkan wanita seperti kaca 

atau sesuatu yang mudah pecah, yang disebut dengan “al-qawa>ri>r”. 

ث ـنَ  َإ سْ  اع يل ،َح دَّ ث ـن ا َم س دَّد ،َح دَّ ث ـن ا َاللََّّ َع ن ه ،َح دَّ ي  كٍَر ض 
َم ال  َب ن  َأ ن س  َق لَ ب ة ،َع ن  َأ ب  ،َع ن  َأ ي وب  ا
َ: َأ م َس ل ي مٍ،َف ـق ال  َن س ائ ه َو م ع ه نَّ َع ل ىَب ـع ض  :َأ ت ىَالنَّب  َص لَّىَالله َع ل ي ه َو س لَّم  َأ ن  ش ة ،َ»ق ال  َيَ  و يْ  ك 

لق و ار يرَ  َبِ  قاً َس و  قالَأبوَقلَبةَفتكلمَالنبَصلىَاللهَعليهَوسلمَبكلمةَلوَ(َالبخاري)رواهََ«ر و ي د ك 
 15 .«سوقكَبِلقوارير»َ:تكلمَبهاَبعضكمَلعبتموهاَعليهَقوله

Artinya: 

... dari ’Anas bin Ma>lik ra., dia berkata: Nabi saw. menemui sebagian 
istrinya, sementara ’Ummu Sulaim bersama mereka, lalu beliau bersabda, 
“Hati-hati wahai ’Anjasyah, pelan-pelanlah jika mengawal sesuatu yang 
mudah pecah.” (HR Bukhari) –Abu Qilabah berkata: “Nabi saw. berbicara 
dengan kalimat yang seandainya di antara kalian mengucapkannya, niscaya 
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kalian akan mempermainkan orang yang mengucapkannya.” (karena jarang 
yang melakukannya), yaitu sabdanya: “Kamu mengawal sesuatu yang 
diibaratkan dengan mudah pecah (maksudnya adalah para wanita).”

16 

Berkenaan dengan hadis tersebut, Sya>rif al-Rid}a> menjelaskan bahwa teks 

hadis yang mengibaratkan wanita dengan sesuatu yang mudah pecah atau dengan 

lafal al-qawa>ri>r, berpotensi untuk dimaknai secara majas karena adanya qari>nah 

berupa h}a>liyah, di mana satu keadaan yang mengindikasikan bahwa Nabi saw. 

menghendaki sisi makna lainnya dari hadis tersebut.
17

 

Nabi saw. menyebutkan pengibaratan seorang wanita dengan ungkapan 

“al-qawa>ri>r”, yakni sesuatu yang mudah pecah seperti kaca. Kata “al-qawa>ri>r” 

sendiri adalah bentuk plural dari qaru>rah, yang berarti kaca. Adapun menurut 

Imam al-Ramahurmuzi>, bahwa kaca merupakan bentuk ungkapan kiasan terhadap 

wanita, sebab sifat sensitivitas dan lemah lembut yang melekat pada dirinya. 

Demikian menurut al-Khat}t}abi>, bahwa Nabi saw. memperingatkan ’Anjasyah 

sebab kurang berhati-hati dalam menuntun unta yang dikendarai oleh istri-istri 

Nabi saw. Di samping itu, Ibnu H{a>jar al-Asqala>ni> mengemukakan, bahwa 

maksud lain dari hadis tersebut yaitu karena ’Anjasyah dikarunia suara yang 

indah, sementara ia suka berdendang. Sehingga Nabi saw. merasa tidak senang 

apabila istri-istrinya mendengar dendangan ’Anjasyah, sebab suara yang indah 

berpotensi rentan memengaruhi jiwa seorang wanita. Oleh karena itu, wanita 

diibaratkan seperti kaca-kaca yang mudah pecah.
18
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Kutipan terjemahan dari Aplikasi "HaditsSoft". 
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Vina Qurrotu A’yun dan Annie Lutfia Perbawati, “Eksistensi Makna Majasi pada 

Hadis Nabawi (Studi Komparatif antara Ulama’ Salaf dan Ulama’ Khalaf),” Dirayah: Jurnal Ilmu 

Hadis 2, no. 2 (2022), h. 195. 
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Vina Qurrotu A'yun dan Annie Lutfia Perbawati, “Eksistensi Makna Majasi pada Hadis 

Nabawi (Studi Komparatif antara Ulama’ Salaf dan Ulama’ Khalaf),” h. 197-198. 
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2. Hadis tentang Sepulang dari Ibadah Haji seperti Bayi 

Sebagaimana hadis sebelumnya menghendaki makna lain, hadis berikut 

juga perlu dimaknai dengan melihat sisi majas. Hadis yang dimaksud yaitu 

tentang perumpamaan seorang hamba yang menjalankan ibadah haji dengan niat 

karena Allah, serta mematuhi segala aturan-Nya, maka sepulangnya dari ibadah 

haji seolah-olah kembali pada waktu pertama kali dilahirkan. 

ع ل يَ  ََّص لَّىَاللهَ  َالنَّب  :َسْ  ع ت  ع ن ه ،َق ال  َاللَََّّ  ي  َه ر ي ـر ة َر ض  َأ بِ  :َسْ  ع ت  از مٍ،َق ال  َح  َأ بِ  :َسْ  ع ت  ه َو س لَّم َي ـق ول 
ت ه َأ م هَ » َو ل د  يـ و م  كَ  ،َر ج ع  ي ـف س ق  ،َو لَ َ  َح جََّللَّ َّ َف ـل م َي ـر ف ث   19 (البخاري)رواهَ .«م ن 

Artinya: 

... aku telah mendengar Abu> Hurairah ra. berkata: Aku mendengar Nabi 
saw. bersabda, “Barangsiapa melaksanakan ibadah haji karena Allah, lalu 
dia tidak berkata-kata keji dan tidak berbuat fasik, (maka saat) dia kembali 
seperti pada hari dilahirkan oleh ibunya.” (HR Bukhari)

20
 

Sehubungan dengan hadis tersebut, Syuhudi Ismail menjelaskan bahwa 

jika melihat secara tekstual, maka hadis tersebut berisi perumpamaan terhadap 

orang yang usai menunaikan ibadah haji sesuai dengan tuntunan syariat, seolah 

pada hari itu ia baru dilahirkan, atau dapat dipahami bahwa ia kembali seperti 

bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Adapun jika pemahaman pada redaksional 

hadis tersebut secara kontekstual, maka makna di baliknya ialah bahwa bagi 

orang yang berhasil menyelesaikan ibadah haji sesuai pedoman syariat, maka ia 

akan memperoleh pengampunan atas dosa-dosanya, serta dibukakan pintu maaf 

atas kesalahan yang diperbuat, demikian seolah-olah ia terlahir kembali.
21

  

                                                           
19

Abi> ’Abdillah Muh}ammad bin Isma>’i>l Al-Bukha>ri>, al-Ja>mi’ al-S{ah}i>h} al-Musnad min 

H{adi>s\ Rasulillah (S{ah}i>h| al-Bukha>ri>), Jild 1 (Cet. I; al-Qahirah: Maktabah al-Salafiyah, 1980), h. 

470-471. 

20
Penerjemahan  mandiri oleh penulis.  

21
Syuhudi IsImail, Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual, h. 16. 
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3. Hadis tentang Perumpamaan Dunia bagi Mukmin dan Kafir 

Redaksional hadis yang tersebut di bawah ini juga memerlukan pemaknaan 

majas guna memahami makna pada teks hadis yang mengibaratkan dunia sebagai 

penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang kafir. 

َو س لَّم :َ َالله َص لَّىَالله َع ل ي ه  َر س ول  :َق ال  َه ر ي ـر ة ،َق ال  َأ ب  نَّة َال ك اف رَ »ع ن  َال م ؤ م ن ،َو ج  ن  ج  ن ـي اَس  .َ«الد 
 22 )رواهَمسلم(

Artinya: 

... dari Abu> Hurairah, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda, “Dunia (ibarat) 
penjara (bagi) orang-orang mukmin, dan surga (bagi) orang-orang kafir.” 
(HR Muslim)

23
 

Syuhudi Ismail menerangkan bahwa redaksional hadis di atas berpotensi 

dimaknai berdasarkan sisi hakikat maupun majas, di mana keduanya dapat saling 

melengkapi. Jika dipahami dari sisi hakikatnya, maka hadis tersebut secara 

tekstual bermakna bahwa dunia merupakan penjara bagi orang-orang beriman. 

Oleh sebab itu, penderitaan senantiasa melekat dalam diri orang-orang beriman 

selama mereka hidup di dunia. Demikian kebahagiaan, baru akan menyelimuti 

tatkala mereka berada di kehidupan akhirat. Sebaliknya, dunia adalah surga bagi 

orang-orang kafir. Namun di kehidupan akhirat kelak, mereka akan ditempatkan 

dalam siksaan api neraka.
24

 

Adapun jika redaksional hadis tersebut dipahami dari sisi majas, maka 

secara kontekstual kebahasaan, bahwa penjara bagi orang beriman yang 

dimaksud dalam hadis yaitu mengarah pada tuntunan ajaran Islam, di mana 

                                                           
22

Muslim bin al-H{ajja>j Al-Naisa>bu>ri>, S{ah}i>h} Muslim (Beirut: Da>r “Ihya>” al-Tura>s\ al-

’Arabi>, [t.d]), h. 1352. 

23
Kutipan terjemahan dari buku Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual oleh Syuhudi 

Ismail. 

24
Syuhudi Ismail, Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual, h. 17. 
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terdapat perintah dan larangan berupa kewajiban, anjuran, hukum haram, hukum 

makruh, dan lain-lain. Ibarat kehidupan dalam penjara, demikian pula segala 

aktivitas di dunia ini telah diatur sedemikian rupa, yang dibatasi oleh sejumlah 

perintah dan larangan. Sebalikya, dunia ibarat surga bagi orang-orang kafir, 

sebab dalam menjalani hidup, mereka berlepas diri dari sejumlah perintah dan 

larangan tersebut. Berdasarkan pemahaman secara kontekstual terhadap hadis, 

dapat disimpulkan bahwa ajaran Islam yang dikemukakan bersifat universal.
25

 

C. Langkah Penelitian Hadis 

Pada umumnya, dalam kerangka kajian atau penelitian hadis  terdapat dua 

komponen utama yang kerap kali menjadi sentral pembahasan dan penelaahan, 

yaitu sanad dan matan hadis. Kedua komponen tersebut senantiasa menjadi sari 

pati perbincangan di kalangan para ahli hadis dan peneliti, terutama mengenai 

evaluasi terhadap autentisitas, validitas, dan pemahaman hadis. Sanad atau isnad 

merupakan rantai periwayatan hadis, yang mengacu pada deretan para rawi atau 

narator yang mentransmisikan hadis dari satu generasi ke generasi selanjutnya. 

Analisis terhadap sanad melibatkan penjajakan kredibilitas pada setiap rawi dan 

memverifikasi validitas ittis}al al-sanad hadis (pertalian para rawi dalam rantai 

periwayatan). Di sisi lain, matan hadis mengacu pada substansi atau teks hadis 

itu sendiri. Adapun pemahaman hadis, melibatkan evaluasi dan verifikasi hadis 

dari segi tekstual maupun kontekstual. 

Demikian dalam penelitian hadis, sanad dan matan menjadi salah satu 

landasan utama yang menarik perhatian dan menjadi objek kajian. Evaluasi dan 

verifikasi mendalam terhadap kedua unsur hadis tersebut memberikan kontribusi 
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signifikan dalam autentikasi hadis, di mana kemudian memengaruhi pemahaman 

dan melahirkan pengamalan terhadap hadis dalam kehidupan sehari-hari. 

Bagi para akademisi dan umat Islam pada umumnya, tidak hanya berkutat 

pada kajian hadis yang berorientasi permasalahan sebagaimana dijelaskan di atas. 

Setidaknya terdapat enam bentuk kajian hadis yang kerap dijumpai, yaitu kajian 

mus}t}alah} al-h}adi>s\,26
 kajian naqd al-h}adi>s\ (kritik hadis), kajian fiqh al-h}adi>s\ atau 

syarh} al-h}adi>s\,27
 kajian tokoh hadis atau pemikirannya, kajian kitab-kitab hadis, 

dan kajian living hadis
28

 atau ih}ya>’ al-sunnah. 

Demikian operasional penelitian skripsi ini menekankan pada kombinasi 

bentuk kajian naqd al-h}adi>s\ dan fiqh} al-h}adi>s\. Adapun kini dikenal istilah ilmu 

ma‘a>ni> al-h}adi>s\ sebagai produk dari kajian fiqh al-h}adi>s\, yang membahas terkait 

prosedur dalam memahami hadis. Namun, pada poin pembahasan ini akan fokus 

menguraikan langkah-langkah penelitian hadis, terkhusus kajian naqd al-h}adi>s, 

sebagai berikut:  

                                                           
26

Mus}t}alah al-h}adi>s\ ialah ilmu yang mencakup pembahasan tentang sejumlah dasar dan 

kaidah yang digunakan guna mengetahui keadaan sanad dan matan hadis berdasarkan statusnya, 

maqbu>l atau mardu>d. Lihat Mahmud Thahan, Ilmu Hadits Praktis, (Cet. IV; Bogor: Pustaka 

Thariq Izzah, 2010), h. 13. 

27
Secara historis, term syarh} al-h}adi>s\ merupakan hasil transformasi dari term fiqh al-

h}adi>s\ sebelumnya. Hasil ijtihad terhadap pemahaman hadis disebut fiqh al-h}adi>s\, sedangkan 

penjelasan atas hadis disebut syarh} al-h}adi>s\. Demikian fiqh al-h}adi>s\ cenderung konseptual, dan 

penjelasannya masih dalam bentuk oral atau melalui lisan. Sementara syarh} al-h}adi>s, cenderung 

konkret operasional, yang penjelasannya melalui tulisan yang dituangkan dalam sejumlah kitab. 

Lihat Mukhlis Mukhtar, “Syarh Al-Hadis dan Fiqh Al-Hadis (UpayaMemahami dan Nabi 

Hadis)”, Ash-Shahabah 4, no. 2 (2018), h. 110. 

28
Kajian living hadis mengacu pada pendekatan yang lebih kontemporer terhadap 

pemahaman dan penerapan hadis dalam kehidupan sehari-hari. Living hadis berupaya untuk 

menjembatani jurang pemisah antara tradisi dan konteks modern dengan menekankan relevansi 

dan aplikabilitas hadis dalam kehidupan kontemporer. Lihat Muhammad Alfatih Suryadilaga, 

Penelitian Living Hadis, Power Point (Yogyakarta, [t.th.]). 
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1. Langkah Pertama: Takhri>j al-H{adi>s\ 

Menurut Mah}mu>d al-T{ahhan –seperti dikutip oleh Syuhudi Ismail– bahwa 

kata التخريج mempunyai sejumlah pengertian, namun beberapa di antaranya ialah 

pengertian yang populer untuk kata al-takhri>j, yaitu: al-istimbat (mengeluarkan), 

al-taujih (mempertemukan), dan al-tadrib (pembiasaan).
29

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

di sisi para ulama hadis mengandung beragam arti. Sementara pengertian takhri>j 

al-h}adi>s\ yang dikehendaki dalam hal penelitian ini, yaitu upaya menelusuri serta 

mengungkap letak alamat hadis pada berbagai kitab induk, yang di dalamnya 

memuat beragam sanad dan matan hadis secara lengkap. Kemudian setelahnya 

ialah mengemukakan kualitas hadis, guna memenuhi kebutuhan penelitian.
30

 

Bagi peneliti hadis, melakukan kegiatan takhri>j al-h}adi>s\ merupakan satu 

aspek yang sangat signifikan. Jika melewatkan kegiatan takhri>j al-h}adi>s\ sebagai 

tahap awal, maka akan sulit untuk mengindentifikasi asal-muasal suatu riwayat 

hadis yang menjadi objek penelitian. Selain itu, dalam proses takhri>j al-h}adi>s 

juga memberi peluang untuk menemukan sejumlah jalur periwayatan lainnya 

yang menyampaikan hadis tersebut, serta dapat melihat ada atau tidaknya 

corroboration (jalur pendukung atau bukti yang menguatkan, berupa syahid dan 

mutabi‘) dalam sanad hadis yang diteliti.
31

 

Telah diuraikan pada bab sebelumnya mengenai lima metode takhri>j al-

h}adi>s\, serta beberapa kitab yang dapat digunakan pada setiap metode. Kitab-

kitab tersebut menjadi sarana penelitian yang membantu dan memudahkan dalam 
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Syuhudi Ismail, Metodologi Penelitian Hadis Nabi, (Cet. II; Jakarta: Bulan Bintang, 

2007), h. 39. 

30
Syuhudi Ismail, Metodologi Penelitian Hadis Nabi, h. 40-41. 

31
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menelusuri berbagai riwayat hadis, yang kemudian merujuk pada sejumlah kitab 

sumber yang menghimpun hadis-hadis secara lengkap. 

2. Langkah Kedua: Naqd al-Sanad 

Setelah menempuh tahap awal dalam penelitian hadis, yaitu takhri>j al-

h}adi>s\, maka langkah berikutnya adalah menghimpun dan mencatat seluruh sanad 

hadis, di mana pada tahapan ini menjadi persiapan sebelum melakukan al-i‘tiba>r. 

Demikian tahapan al-i‘tiba>r guna melihat keseluruhan jalur transmisi hadis, serta 

untuk mengetahui keberadaan jalur penguat, baik berupa syahid (periwayat yang 

berstatus penguat pada tingkatan sahabat Nabi saw.) maupun mutabi’ (periwayat 

yang berstatus penguat pada tingkatan selain sahabat Nabi saw.). Adapun untuk 

memperjelas dan memudahkan proses al-i‘tiba>r, maka diperlukan penyusunan 

skema pada keseluruhan sanad hadis yang menjadi fokus penelitian. Sementara 

dalam proses penyusunan skema sanad hadis, terdapat tiga aspek utama yang 

memerlukan perhatian khusus, yaitu: seluruh jalur periwayatan hadis, rangkaian 

nama-nama rawi pada setiap jalur periwayatan, dan sigat tahammul wa al-ada>’ 

yang digunakan oleh setiap rawi hadis.
32

 

Langkah berikutnya adalah meneliti karakteristik pribadi rawi hadis, serta 

metode periwayatan yang digunakan, di mana hal ini mengacu pada prinsip-

prinsip kesahihan hadis. Namun, penting untuk memastikan bahwa hadis yang 

menjadi objek penelitian tidak termasuk dalam kategori hadis mutawatir. Perihal 

rumusan prinsip kesahihan hadis telah diungkap oleh para ulama terdahulu. 

Kemudian uraian rumusan tersebut disimpulkan oleh Syuhudi Ismail, sehingga 

menghasilkan formulasi unsur-unsur kaidah kesahihan hadis yang terstruktur dan 

mudah dipahami. Berdasarkan definisi hadis s}ah}i>h} menurut Ibnu al-S{ala>h} dan 
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Syuhudi Ismail, Metodologi Penelitian Hadis Nabi, h. 49-50. 



36 

 

Ima>m al-Nawa>wi>, kemudian Syuhudi Ismail mengemukakan bahwa terdapat tiga 

unsur utama kesahihan hadis, sebagai berikut: 

a. Memastikan ketersambungan sanad yang terjaga antar rawi hadis, mulai dari 

tingkatan mukharrij (periwayat terakhir) sampai kepada Nabi saw. 

b. Memastikan setiap rawi hadis dalam sanad tersebut bersifat ‘adil (integritas 

keagamaan) dan d}abit (integritas intelektual). 

c. Memastikan sanad dan matan hadis tersebut terjaga dari syuz\u>z\  dan ‘illat. 

Demikian ketiga unsur kaidah kesahihan hadis di atas, dapat dijabarkan 

menjadi tujuh poin, yaitu lima poin berkaitan dengan sanad: 1) Ketersambungan 

sanad hingga kepada Nabi saw; 2) Periwayat ‘adil; 3) Periwayat d}abit; 4) Terjaga 

dari syuz\u>z\, dan 5) Terjaga dari ‘illat; serta dua poin berkaitan dengan matan: 1) 

Terjaga dari syuz\u>z\; dan 2) Terjaga dari‘illat.33
 

Adapun kualifikasi rawi yang berkredibilitas dan berintelektualitas dalam 

transmisi periwayatan hadis mengacu pada beberapa indikator sebagaimana telah 

ditetapkan oleh jumhur ulama hadis, sebagai berikut: 

a. Kriteria periwayat yang ‘adil (berkredibilitas): 1) Seorang yang beragama 

Islam; 2) Mukallaf, yakni seorang yang telah memasuki usia balig dan berakal 

sehat, atau setidaknya mumayyiz (memiliki pemikiran yang matang, atau 

dapat membedakan antara sesuatu dan sesuatu yang lain); 3) Bertakwa, yakni 

seorang yang berpegang teguh dalam agama, menghindari dosa besar maupun 

kecil, tidak melakukan perkara bid‘ah, serta berakhlak mulia; dan 4) Menjaga 

muru‘ah, yakni seorang yang senantiasa memelihara kehormatan dirinya.  
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b. Kriteria periwayat yang d}abit} (berintelektualitas): 1) Seorang yang memiliki 

daya ingat sempurna, terutama hafalan hadis yang diterimanya; 2) Seorang 

yang mampu meriwayatkan hadis sesuai dengan yang diterima dari periwayat 

sebelumnya; 3) Seorang yang dapat memahami hadis –yang dihafalnya (d}abt} 

al-sadr) atau ditulis dalam kitabnya (d}abt} al-kita>bah)– dengan baik.
34

 

Selain memperhatikan kriterium periwayat ‘adil dan d}abit}, dalam proses 

penelitian hadis juga penting untuk memperhatikan pertalian antara rawi hadis, 

serta simbolik metode periwayatan yang digunakan oleh setiap rawi. Kemudian 

langkah berikutnya, yaitu menyelisik dengan cermat kemungkinan adanya syuz\u>z 

dan ‘illat dalam sanad hadis. Terdapat tiga pendapat populer mengenai maksud 

dari hadis syaz\ (hadis yang mengandung syuz\u>z\), sebagai berikut: 

a. Menurut pendapat Imam al-Sya>fi‘i>; hadis syaz\ ialah hadis yang diriwayatkan 

oleh rawi s\iqah, namun riwayat hadis tersebut berselisihan dengan riwayat 

hadis oleh rawi s\iqah lainnya.  

b. Menurut pendapat Imam al-H{a>kim al-Naisabu>ri>; hadis syaz\ ialah hadis yang 

diriwayatkan oleh rawi s\iqah, namun rawi s\iqah lainnya tidak meriwayatkan 

hadis tersebut. 

c. Menurut pendapat Abu> Ya’la> al-Khalili>; hadis syaz\ ialah hadis yang memiliki 

satu jalur periwayatan saja, baik rawi hadis dinilai s\iqah maupun tidak. 

Berdasarkan uraian terkait tiga pendapat di atas, pendapat dari Imam al-

Sya>fi‘i> merupakan pendapat yang paling mendominasi dan banyak dipakai oleh 

ulama hadis terdahulu hingga saat ini. Adapun berlandaskan pendapat Imam al-

Sya>fi‘i >, mengindikasikan bahwa probabilitas hadis mengandung syuz\u>z\ apabila 
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memiliki sejumlah sanad. Oleh karena itu, untuk mengidentifikasi adanya syuz\u>z\ 

dalam sanad hadis, maka perlu memperhatikan serta menimbang seluruh sanad 

tersebut yang memiliki redaksi matan serupa.
35

 

3. Langkah Ketiga: Naqd al-Matn 

Langkah berikutnya, sekaligus langkah terakhir dalam tahapan penelitian 

hadis, yaitu meneliti matan hadis. Berikut tiga langkah metodologis dalam proses 

meneliti matan hadis, sebagaimana telah dirumuskan oleh Syuhudi Ismail dengan 

berlandaskan pada sejumlah penjelasan ulama hadis terkait hal tersebut. 

a. Langkah awal dalam meneliti matan adalah mengevaluasi kualitas sanadnya 

terlebih dulu. Dalam tahapan penelitian hadis, para ulama mengutamakan 

penelitian terhadap sanad sebelum melanjutkan penelitian terhadap matan, 

guna memastikan bahwa sanad hadis tersebut memenuhi kualifikasi tertentu. 

Selain itu, hal demikian dilakukan sebab mempertimbangkan beberapa poin 

penting, yaitu: 1) Perlu memastikan bahwa setiap matan hadis memiliki sanad 

yang bersambung, sebagai ukuran validitas hadis; 2) Mengingat bahwa setiap 

hadis memiliki variasi sanad dan matan, di mana kualitas sanad dan matannya 

tidak selalu sejalan; dan 3) Mengacu pada kaidah kesahihan matan sebagai 

pedoman penelitian merupakan satu hal yang signifikan. Dalam konteks ini, 

terdapat beragam indikator kesahihan matan menurut para ulama hadis, di 

antaranya ialah S{ala>huddi>n al-Adla>bi>, bahwa ada empat poin indikator matan 

yang dinilai sahih, yaitu: 1) Tidak berselisih dengan dalil al-Qur’an 2) Tidak 

berselisih dengan hadis yang lebih kuat; 3) Sejalan dengan rasio, indera, dan 

fakta histori, 4) Redaksional matan hadis menunjukkan ciri sabda kenabian. 
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b. Selanjutnya, menyelisik susunan redaksi matan yang semakna, sebab kadang 

kala terjadi riwayah bi al-ma‘na> (periwayatan secara makna oleh rawi hadis). 

Keragaman redaksional matan dianggap tidak mengakibatkan perbedaan pada 

maknanya, selama sanad hadis tersebut memiliki taraf kesahihan yang sama. 

Demikian signifikansi penerapan metode muqa>ranah (perbandingan) untuk 

mengatasi hal demikian, serta mengukur sejauh mana perbedaan tersebut 

masih dapat ditoleransi. Selain itu, penerapan metode muqar>nah membantu 

identifikasi beberapa aspek yang dapat memengaruhi kualitas matan, seperti 

kemungkinan adanya ziya>dah (penambahan), idra>j (sisipan), dan lain-lain. 

c. Meneliti kandungan matan, baik yang sejalan maupun tampak bertentangan. 

Adapun langkah terakhir, yaitu menyimpulkan hasil penelitian matan. 

D. Ilmu Ma‘a>ni> al-H{adi>s\ 

1. Definisi Ilmu Ma‘a>ni> al-H{adi>s\ 

Kata المعاني merupakan bentuk jamak dari المعان, yaitu terdiri atas huruf 

‘ain, nun, dan harf mu’tal, yang artinya ialah ‘makna atau maksud sesuatu, dan 

kemunculan atau penampakan sesuatu’.
36

 Dalam perkembangan ilmu Balagah, 

juga terdapat pembahasan tentang ilmu al-ma‘a>ni> yang merupakan salah satu 

bagian dari tiga bidang kajian lainnya. Pokok bahasan dalam kajian ilmu al-

ma‘a>ni> mencakup tentang aneka ragam uslub dari aspek struktur kalimat, di 

antaranya dengan menganalisis relevansi antar kalimat satu dengan kalimat lain. 

Al-Qazwaini mengemukakan, bahwa definisi ilmu al-ma‘a>ni> ialah ilmu yang di 

dalamnya menelaah problematika tata bahasa atau kata dalam bahasa Arab 

dalam relevansinya dengan dengan konteks.
37

 

                                                           
36

Radhie Munadi, “Romantisme Nabi Muhammad saw. dalam Perspektif Hadis (Studi 

Ma’ani al-Hadis)” (UIN Alauddin, 2017). 

37
Hafidah, Ilmu Ma’ani, (Cet. I; Yogyakarta: Gerbang Media Aksara, 2019), h. 1-4. 
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Adapun jika ilmu al-ma‘a>ni> dikaitkan dengan ilmu hadis, maka kemudian 

lahir teori baru yang dikenal dengan ilmu ma‘a>ni> al-h}adi>s\. Secara sederhana, ilmu 

ma‘a>ni> al-h}adi>s\ dipahami sebagai salah satu bagian dari bahasan ilmu hadis, yang 

berpusat pada penelaahan makna yang terkadung dalam sejumlah redaksi hadis. 

Demikian eksistensi ilmu ma‘a>ni> al-h}adi>s\ guna memahami kandungan hadis Nabi 

saw., terutama redaksional hadis yang sukar dipahami, atau bahkan berpotensi 

menimbulkan interpretasi yang keliru. 

2. Signifikansi Ilmu Ma‘a>ni> al-H{adi>s\ 

Berkenaan dengan ilmu ma‘a>ni > al-h{adi>s\, banyak dari kalangan ulama salaf 

maupun ulama khalaf yang berupaya mengerahkan dan menuangkan gagasannya 

melalui sejumlah kitab fiqh dan syarah. Demikian bertujuan untuk menemukan 

solusi terhadap sejumlah hadis yang sukar dipahami maknanya, dan memperoleh 

titik terang atas hadis-hadis tersebut, sehingga kemudian dapat dijadikan sebagai 

pijakan dalam beramal.
38

  

Ilmu ma‘a>ni> al-h}adi>s\ dalam literatur ilmu hadis, dikenal sebagai sebuah 

metodologi pemahaman atau pensyarahan terhadap hadis, yang mana cakupannya  

bertalian tentang teknik interpretasi.
39

 Sementara Arifuddin Ahmad menjelaskan 

dalam buku Metodologi Pemahaman Hadis, bahwa urgensi dan signifikansi ilmu 

ma‘a>ni> al-h}adi>s\ didasari oleh beberapa faktor, yaitu: sebab di antara sejumlah 

hadis Nabi saw. terdapat ungkapan yang sukar dipahami; juga kadang kala sabda 

Nabi saw. bersifat temporal; atau bahkan berkaitan dengan kondisi masyarakat 

tertentu. Adapun manfaat dari ilmu ma‘a>ni> al-h}adi>s\ terbagi atas dua sisi, yaitu 

bersifat umum dan bersifat khusus. Manfaatnya secara umum adalah sebagai 
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Endad Musaddad, Ilmu Ma’anil Hadits, (Cet. I; Serang: Media Madani, 2021), h. 7. 

39
Arifuddin Ahmad, Metodologi Pemahaman Hadis: Kajian Ilmu Ma’ani al-Hadis, h. 4. 
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sarana memahami hadis, baik dari aspek interpretasi maupun pendekatan yang 

digunakan. Sedangkan secara khusus, ilmu ma‘a>ni> al-h}adi>s\ cenderung 

memudahkan untuk mengindentifikasi model atau bentuk periwayatan hadis (bi 

al-lafz}, bi al-ma‘na>, atau tanawwu‘); mengetahui gramatika teks hadis, 

memudahkan memahami hadis-hadis muskil; dan lain-lain.
40

 

Berkenaan dengan hadis-hadis muskil, yakni hadis yang sukar dipahami 

maknanya dan perlu mempertimbangkan beberapa qarinah. Hal ini sebagaimana  

hadis-hadis yang mengandung ungkapan majas, sebab mengabaikan makna majas 

dalam memahami hadis dan hanya berfokus pada makna harfiahnya, berakibat 

dapat menjadi penghalang bagi kalangan terpelajar dewasa ini untuk memahami 

hadis atau sunnah, bahkan memahami agama Islam itu sendiri.
41

 

3. Metode Ma‘a>ni> al-H{adi>s\ Menurut Ahli 

Selain uraian mengenai ilmu ma‘a>ni> al-h}adi>s\ sebelumnya, juga terdapat 

beragam pandangan mengenai rumusan teori dan metodologi pemahaman hadis 

dalam konteks kajian ilmu ma‘a>ni > al-h{adi>s\, sebagai berikut: 

a. Menurut Yu>suf al-Qard}awi>, bahwa setidaknya terdapat delapan metode yang 

ditempuh guna memahami hadis, yaitu: 1) Memahami hadis berdasarkan dalil 

al-Qur’an; 2) Menghimpun hadis secara tematis; 3) Mengumpulkan hadis-

hadis yang tampak kontradiksi; 4) Memahami hadis berdasarkan pada asba>b 

al-wurud dan tujuannya; 5) Memisahkan antara hadis yang sifatnya universal, 

temporal, dan lokal; 6) Membedakan antara hakikat dan majas dalam 
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Arifuddin Ahmad, Metodologi Pemahaman Hadis: Kajian Ilmu Ma’ani al-Hadis, h. 7-

18. 
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Yusuf Al-Qardhawi, Pengantar Studi Hadis, (Cet. I; Bandung: Pustaka Setia, 2007), h. 
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redaksional hadis; 7) Membedakan yang gaib dan nyata; Menentukan makna 

dari ungkapan hadis.
42

 

b. Menurut Syuhudi Ismail, bahwa terdapat beberapa aspek yang signifikan 

dalam pemahaman hadis, di mana berkaitan dengan asba>b al-wurud hadis dan 

pribadi Nabi saw. Demikian, Syuhudi Ismail menjelaskan dalam buku Hadis 

Nabi yang Tekstual dan Kontekstual; terdapat dua kemungkinan pemahaman 

terhadap hadis-hadis Nabi saw., yaitu secara tekstual dan kontekstual.
43

 

c. Menurut Arifuddin Ahmad, bahwa ilmu ma‘a>ni> al-h{adi>s\ ialah suatu disiplin 

ilmu yang di dalamnya mempelajari berbagai hal berkenaan dengan lafal atau 

makna yang terdapat pada teks hadis sesuai dengan tuntunan keadaannya.
44

 

Ilmu ma‘a>ni> al-h{adi>s\ dapat dipahami sebagai suatu metode dalam memahami 

sejumlah hadis Nabi saw. dengan mudah melalui dua metode, yaitu: 1) Teknik 

interpretasi, baik interpretasi tekstual, interpretasi intertekstual, maupun 

interpretasi kontekstual; 2) Pendekatan yang akan diterapkan.
45

 

d. Menurut Abdul Mustaqim, ilmu ma‘a>ni> al-h{adi>s\ merupakan bagian dari ilmu 

hadis yang menelaah tentang prosedur dalam memahami hadis dengan 

melihat pada berbagai aspek, yaitu: 1) Menganalisis struktur gramatika atau 

kebahasaan teks hadis; 2) Mengidentifikasi asba>b al-wurud (latar belakang 

lahirnya hadis); 3) Memperhatikan situasi, kondisi, dan kapasitas Nabi saw. 
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Yusuf Qardhawi, Bagaimana Memahami Hadis Nabi saw., (Cet. IV; Bandung: 

Karisma, 1995). 
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Syuhudi Ismail, Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual, h. 6. 
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Arifuddin Ahmad, Metodologi Pemahaman Hadis: Kajian Ilmu Ma’ani al-Hadis, h. 6. 
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saat menyampaikan hadis; dan 4) Melihat relevansi teks hadis sejak masa 

awal periwayatan dengan konteks masa sekarang.
46

 

e. Menurut Nurun Najwah, bahwa terdapat dua metode dalam memahami hadis 

Nabi saw. yaitu: 1) Metode historis, yang mencakup studi pada sanad dan 

matan hadis; dan 2) Metode hermeneutika, yang mencakup aspek tata bahasa, 

historis, tematik-komprehensif dan integral, serta analisis generalisasi.
47

 

Setelah menguraikan metode ma‘a>ni> al-h}adi>s\ menurut lima pakar, maka 

penulis dalam skripsi ini memilih untuk menggunakan metode yang dirumuskan 

oleh Arifuddin Ahmad, yakni terdiri dari tiga teknik interpretasi dan pada setiap 

teknik interpretasi tersebut mencakup berbagai aspek penting. Penulis memilih 

metode ini sebab memiliki pendekatan yang komprehensif dan sistematis dalam 

menganalisis makna hadis. Arifuddin Ahmad menyajikan suatu pendekatan yang 

memperhatikan konteks bahasa, historis, serta aspek-aspek lainnya yang relevan 

dalam memahami hadis. Melalui penerapan metode ini, penulis berharap dapat 

mengahasilkan analisis yang mendalam dan akurat terhadap hadis yang diamati. 
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BAB III 

ANALISIS AUTENTISITAS DAN VALIDITAS HADIS 

A. Inventarisasi Hadis tentang Wajah Nabi saw 

1. Penelusuran pada Kitab Takhri>j al-H{adi>s\ 

Sebagaimana telah disinggung bahwa dalam proses menelusuri alamat 

hadis yang kemudian merujuk pada kitab induk hadis, maka penulis berupaya 

menerapkan lima metode takhri>j al-h}adi>s\. Adapun redaksi hadis yang menjadi 

objek bahasan pada penelitian skripsi ini, sebagai berikut: 

ث ل َالسَّي فَ  س ئ ل َال بـ ر اءَ  ع ل ي ه َو س لَّم َم  َص لَّىَاللَََّّ  ه َالنَّب    ث ل َال ق م رَ َ،ل ََ:ق الَ َ؟أ ك ان َو ج   ـب ل َم 

a. Metode Berdasarkan Awal Matan Hadis 

Metode berdasarkan awal matan hadis merupakan salah satu proses yang 

ditempuh dalam menelusuri alamat hadis. Metode ini dapat mengidentifikasi dan 

melacak keberadaan suatu hadis yang merujuk pada kitab induk, yaitu dengan 

melihat kata-kata awal dalam matan hadis tersebut.  

Meskipun dianggap sebagai metode yang relevan, akan tetapi kadang kala 

terdapat tantangan signifikan dalam proses penelusuran yang disebabkan oleh 

faktor tertentu. Demikian penulis menemui kendala dalam penerapannya melalui 

kitab takhri>j al-h}adi>s\. Setelah melacak pada beberapa kitab, seperti kitab Jam‘u 

al-Jawa>mi‘, Kasyf al-Khafa>’ wa Muzi>l al-Ilba>s, dan al-Ja>mi‘ al-Azha>r fi> H{adi>s\ al-

Nabawiy al-Anwar, penulis tidak menemukan informasi apapun. Namun penulis 

mencoba menyelisik melalui kitab Mau>su>‘ah ‘At}ra>f al-H{adi>s\ al-Nabawi> al-Syari>f, 

dan akhirnya ditemukan alamat hadis bersangkutan. Adapun keterangan alamat 

hadis yang ditunjukkan dalam kitab tersebut, sebagai berikut: 
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 1 ٣٦٣٦ تَلَالقمرَ)وجهَالني(لَمث

Penulisan informasi mengenai daftar nama buku dan naskah yang dimuat 

dalam kitab ini menggunakan kode tertentu, dan setidaknya ada sekitar 150 kode. 

Adapun kode alamat hadis yang ditemukan yaitu (ت٣٦٣٦َ), artinya bahwa hadis 

tersebut terdapat dalam kitab Sunan al-Tirmiz\i> edisi terbitan Mus}t}afa> al-H{albi>, 

dengan nomor hadis 3.636. 

b. Metode Berdasarkan Unsur Kata pada Matan Hadis 

Metode takhri>j selanjutnya disebut juga dengan takhri>j al-h}adi>s\ bi al-lafz}, 

yaitu melacak alamat hadis melalui unsur kata pada matan hadis. Melalui metode 

ini, penulis merujuk kepada kitab karya Arnold John Wensinck –seorang intelek 

dan orientalis asal Belanda– yang telah diterjemah ke dalam bahasa Arab oleh 

Fuad Abdul Baqi yang bekerja sama dengan tim orientalis, yaitu kitab al-Mu’jam 

al-Mufahras li Alfa>d al-H{adi>s\ al-Nabawi>. 

Kitab tersebut memuat indeks hadis yang termasuk dalam al-kutub al-

tis‘ah (sembilan kitab induk hadis), yaitu: S{ah}i>h} al-Bukha>ri>, S{ah}i>h} Muslim, 

Sunan Abu> Dau>d, Sunan al-Tirmiz\i>, Sunan al-Nasa>’i, Sunan Ibnu Ma>jah, Sunan 

al-Da>rimi>, Muwat}t}a’ Ma>lik, dan Musnad Ah}mad. Sistematika penulisan dan 

penyajian kitab ini berdasarkan urutan alfabetis hijaiah, yaitu dimulai dari unsur 

kata yang berawalan huruf alif dan diakhiri dengan huruf ya.  

Adapun upaya penulusuran terhadap hadis tentang wajah Nabi saw. yang 

menjadi fokus bahasan skripsi, penulis menggunakan beberapa unsur kata yang 

terdapat pada matan hadis tersebut, sehingga kemudian menemukan keterangan 

alamat hadis, sebagai berikut: 
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1) Penelusuran menggunakan kata [سيف] 

Upaya menelusuri alamat hadis menggunakan kata kunci “  penulis ,”السَّي فَ 

melakukan langkah awal dengan mengembalikan kata tersebut ke dalam bentuk 

dasarnya, yaitu “ فَ يَ سَ  ”. Setelah melakukan penelusuran menggunakan indeks 

tersebut, demikian penulis memperoleh hasil berikut ini: 

2َ)ص(َمثلَالسيفَأكانَوجه َالنبَ 

٥َ،1٠٤َ،،٤َ،٢٨1ََمح،،1٠َد مةَمقَدى،،٨َمناقبََتَ،،1٠٩َفضائلَخ،،٢٣َمناقبََخ

2) Penelusuran menggunakan kata [قمر] 
Selanjutnya, menelusuri alamat hadis dengan merujuk kata kunci “ رَ   ,”ال ق م 

di mana mula-mula penulis mengembalikan kata tersebut dalam bentuk dasarnya, 

yaitu “ رَ  “ Setelah melakukan penelusuran berdasarkan indeks .”ق م   akhirnya ,”ق م رَ 

penulis memperoleh hasil berikut ini: 

3َمثلَ]...[َالقمرلَ]بل[ََ...َمثلَالسيفَ...

 1٠٤َ،٥،،٤َ،٢٨1ََحم،،1٠َمقد مةََدى،،٨َمناقبََت،،٢٣َمناقبََخ

3) Penelusuran menggunakan kata [وجه] 

Adapun upaya penelusuran alamat hadis berdasarkan kata kunci “ َه  ,”و ج 

demikian penulis memperoleh hasil berikut ini: 

4َأكانَوجهَالنبَ)ص(َمثلَالسيف

٨َمناقبََتَ،،٢٣مناقبََخ
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Arnold John Wensinck, al-Mu’jam al-Mufahras li Alfaz} al-H{adi>s\ al-Nabawi>, Jilid 3 

(Lidin: Maktabah Biril, 1955), h. 49. 
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Arnold John Wensinck, al-Mu’jam al-Mufahras li Alfaz} al-H{adi>s\ al-Nabawi>, Jilid 5 

(Lidin: Maktabah Biril, 1965), h. 467. 
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(Lidin: Maktabah Biril, 1969), h. 149. 



47 

 

Berdasarkan keterangan alamat hadis di atas, maka diperoleh informasi 

bahwa hadis yang menjadi pokok bahasan penelitian ini juga termaktub dalam 

beberapa kitab induk hadis, yang ditunjukkan melalui kode atau tanda sebagai 

inisial kitab-kitab tersebut. Adapun maksud dari setiap kode kitab tersebut, 

sebagai berikut: 

  S{ah}i>h} al-Bukha>ri>, dengan menyebutkan tema kitab dan nomor bab hadis [خ]

 Sunan al-Tirmiz\i>, dengan menyebutkan tema kitab dan nomor bab hadis [ت]

 Sunan al-Da>rimi>, dengan menyebutkan tema kitab dan nomor bab hadis [دى]

 Musnad Ah}mad, dengan menyebutkan nomor juz dan halaman hadis [حم]

c. Metode Berdasarkan Rawi A‘la> (Rawi Pertama) 

Metode takhri>j selanjutnya yaitu melacak alamat hadis berdasarkan nama 

rawi pertama dalam transisi periwayatan hadis. Melalui metode ini, penulis 

merujuk kepada kitab Tuh}fat al-’Asyraf bi Ma‘rifat al-’At}raf karya al-H{a>fiz} 

Jama>luddi>n Abi> al-H{ajja>j al-Mizzi>. Berikut hasil penelusuran alamat hadis: 

5َ؟َقال:َل،َبلكَانَمثلَالقمر.مثلَالسيف صلى الله عليه وسلمب َحديث:َسئلَأكانَوجهَالنَ-1٨٣٩َ

َصلىَاللهَعليهَوسلمَ)المناقبََخ َالنب  َ(َعنَأب11:٢٢َفَِصفة َبه. فَِالمناقبََتنعيم،َعنه
اسى ،َعنهَبه،َسفيانَبنَوكيع،َعنَحْيدَبنَعبدَالرحْنَالرؤَ(َعن11:1َضاَفَِالشمائلَ،َوأي1٧)

 حيح.وقال:َحسنَص

Berdasarkan keterangan alamat hadis di atas, maka diketahui bahwa hadis 

tersebut dimuat dalam dua kitab induk hadis, yaitu kitab S{ah}i>h} al-Bukha>ri> pada 

subbab pembahasan tentang “Sifat Nabi saw.”, kitab Sunan al-Tirmiz\i> pada bab 

al-Mana>qib, dan kitab al-Syama>’il. 
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Al-H{ajja>j Al-Mizzi>, Tuh}fat al-’Asyraf bi Ma‘rifat al-’At}raf, Jilid 2 (Cet. VII; Beirut: 

Maktabah al-Isla>miy, 1983), h. 46. 
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d. Metode Berdasarkan Tema Pokok Hadis 

Maksud dari metode takhri>j yaitu upaya menelusuri alamat hadis dengan 

melihat serta mengacu pada tema pokok hadis. Adapun kitab acuan yang penulis 

gunakan pada metode ini ialah Kanzu al-’Ummal fi> Sunan al-Aqwa>l wa al-Af‘a>l. 

Sistematika penulisan dan penyusunan kitab ini yaitu dengan mengklasifikasikan 

hadis-hadis secara tematis dalam bab dan subbab tertentu, sementara penyusunan 

bab dan subbab tersebut berdasarkan huruf mu‘jam. Adapun hasil yang diperoleh 

setelah melacak alamat hadis menggunakan metode ini, sebagai berikut: 

َقالَرجلَللعنَأبََ-1٨5٤٨َ َوسإسحاقَقال: َاللهَصلىَاللهَعليه َأكانَوجه َرسول  لمَبراء:
6 (كر).َحديدًاَمثلَالسيف؟َقال:َل،َولكنكَانَمثلَالقمر

 

Serupa dengan tiga metode sebelumnya, pada metode takhri>j berdasarkan 

tema hadis juga menggunakan rumus berupa kode yang mewakili sejumlah nama 

kitab tertentu, dan sekiranya terdapat 23 kode nama kitab. Sementara dalam bab 

tentang karakteristik Nabi saw. atau ( صلى الله عليه وسلمبِبَفَِحليةَ ); Kode alamat hadis yang 

diperoleh yaitu (كر), yang menunjukkan bahwa hadis tersebut diriwayatkan dan 

dihimpun oleh Ibnu ‘Asa>kir dalam kitab Ta>ri>kh Dimasyqi.  

e. Metode Berdasarkan Kualitas Hadis 

Metode takhri>j yang terakhir ialah metode yang menitikberatkan upaya 

penelusuran beradasarkan kualitas hadis; s}ah}i>h}, h}asan, atau d}a‘i>f. Umumnya, 

klasifikasi hadis terbagi dua, yaitu maqbu>l dan mardu>d. Pada metode ini, penulis 

menggunakan salah satu kitab yang cukup masyhu>r, yaitu Silsilah al-’Ah}a>di>s \ al-

S{ah}i>h}ah wa Syai’un min Fiqihiha> wa Fawa>’idiha> karya Syekh al-’Alba>ni>. Kitab 

ini memuat sejumlah rantai periwayatan hadis yang menghubungkan setiap hadis 

                                                           
6
Ala>uddi>n ’Ali> al-Muttaqi> Al-Hindi>, Kanzu al-’Umma>l fi> Sunan al-Aqwa>l wa al-Af’a>l, 

Jilid 7 (Beirut: Mu’assasah Al-Risalah, 1989), h. 169. 
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ke sumbernya, serta mencantumkan penilaian terkait status atau keadaan sanad 

dan matan hadis. Sistematika penyusunan kitab ini yaitu berdasarkan urutan bab, 

sementara hadis-hadis yang dimuat disusun berdasarkan urutan huruf hijaiah. 

Adapun keterangan alamat hadis yang diperoleh, sebagai berikut: 

َاللهََ-۳٠٠5َ َمقد مَرأسه َوليثه،َفإذاَادَ  صلى الله عليه وسلم)كانَرسول  َيتبن،،َوإذاَشعثَهنَومشطَلَقدَشمط 
كَثيرَالشعرَ  ،َوكان كَانَمثلَ"قال:ََ"واللحية،َفقالَرجل :َ"وجههَمثلَالسيف؟َرأسهَتبن،  ل،َبل

كََوالقمر َمستديراً،َالشمشَ  َ.تفهَمثلَبيضةَالمامةَيشبهَجسده(قال:َورأيتَخاتمهَعند

بنَسْرةََبرطرقَعنَإسرائيلَعنَسْاك:َأنهَسْعَجاَ(َمن5/1٠٤(،َوأحْدَ)٢۳٤٤)أخرجهَمسلمَ
َوع َالنابلسيَفَِيقول...فذكره. َمنَأ«الزينة»ئيَفَِللنسا«َالذخائر»زاه َولعله َليسَ، َفإنه وهامه؛

لََ«َتحفةَالشراف»المزيَفََِله،َولكنَالافظ«َالكبرى»وكانَمنَالممكنَأنَيكونَفيهَمنَفيه،َ
 7 .الولىَمنهَ(َبِلقطعة٨/5٠!َثمَرأيتهَفيهَ)يعزهَإلَلمسلم

Keterangan di atas, menunjukkan bahwa hadis yang menjadi objek kajian 

skripsi dimuat dalam S{ah}i>h} Muslim dan Musnad Ah}mad. Namun, sebagaimana 

yang dikatakan oleh Syekh al-’Alba>ni>, bahwa al-H{a>fiz} al-Mizzi> dalam Tuh}fat al-

’Asyra>f, tidak menyebutkan jalur periwayatan selain dari Imam Muslim. 

2. Penelusuran pada Kitab Induk Hadis 

Setelah menyelisik alamat hadis dengan menerapkan lima metode takhri>j 

sebelumnya, alhasil penulis menemukan sejumlah petunjuk yang mengacu kepada 

beberapa kitab, baik yang termasuk dalam al-kutub al-tis‘ah maupun di luar dari 

itu, di antaranya: S{ah}i>h} al-Bukha>ri>, S{ah}i>h} Muslim, Sunan al-Tirmiz\i>, Sunan al-

Da>rimi>, Musnad Ah}mad, al-Syama>‘il al-Muh}ammadiyah li al-Tirmiz\i>, dan Ta>ri>kh 

Dimasyqi li Ibnu ‘Asa>kir.  

                                                           
7
Muh}ammad Na>s}i>r al-Di>n Al-Alba>ni>, Silsilah al-’Ah}a>di>s \ al-S{ah}i>h}ah wa Syai’un min 

Fiqihiha> wa Fawa>’idiha>, Jilid 7 (Riyadh: Maktabah al-Ma’arif, 1995), h. 12. 
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Selanjutnya, penulis akan mengombinasikan dua cara dalam menelusuri  

hadis pada sejumlah kitab acuan, sesuai dengan keterangan alamat hadis yang 

telah diperoleh, yaitu: 1) Secara manual (berinteraksi langsung dengan kitab-

kitab hadis); dan 2) Secara digital (melalui software Maktabah Sya>milah)
8
. 

Adapun hasil penelusuran yang diperoleh, sebagai berikut: 

a. S{ah}i>h} al-Bukha>ri> 

Menurut keterangan alamat hadis melalui metode berdasarkan unsur kata 

dalam matan, di mana penulis menemukan kode [1خَمناقب٢٣َ،،َخَفضائل٠٩َ]; 

menunjukkan bahwa hadis bersangkutan terdapat dalam kitab S{ah}i>h} al-Bukha>ri> 

bertema “المناقب” dengan nomor urut bab ke-23, dan “ فضائلال ” dengan nomor urut 

bab ke-109. Sementara melalui metode berdasarkan periwayat pertama, diperoleh 

keterangan [خَفَِصفةَالنب َصلىَاللهَعليهَوسلمَ)المناقب(َعنَأبَنعيم]. Demikian setelah 

menelusuri dengan cermat berdasar pada kode atau keterangan tersebut, akhirnya 

penulis memperoleh hasil berikut ini: 

َ]،َبِبَصفةَالنبَصلىَاللهَعليهَوسلمالمناقبَكتابَفََِصحيحَالبخاري[
۳55٢َ-ََ: ،َق ال  َإ س ح اق  َأ ب  يـ ر ،َع ن  ث ـن اَز ه  ث ـن اَأ ب وَن ـع ي مٍ،َح دَّ ه َالنَّب   َص لَّىَ»ح دَّ أ ك ان َو ج  س ئ ل َالبـ ر اءَ 

:َلَ  ؟َق ال  ث ل َالسَّي ف  ع ل ي ه َو س لَّم ،َم  رَ َ،اللهَ  ث ل َالق م   9«ب ل َم 

Namun setelah penulis melakukan upaya penelusuran, khusus pada kode 

[1٠٩َ  <penulis tidak menemukan hasil dalam kitab S{ah}i>h} al-Bukha>ri ,[خَفضائل

dengan berdasar pada kode tersebut. 

                                                           
8
Secara harfiah, Maktabah Sya>milah diartikan sebagai ‘perpustakaan yang lengkap’. 

Maktabah Sya>milah merupakan software berbahasa Arab dan berbasis Microsoft Windows, yang 

di dalamnya terdapat ribuan kitab dengan puluhan kategori, serta dapat diakses secara gratis. 

Lihat Isra, “Pemanfaatan Software Al Maktabah Syamilah sebagai Sumber Informasi Bagi 

Mahasiswa Pascasarjana UIN Alauddin Makassar” (UIN Alauddin Makassar, 2022). 

9
Abi> ’Abdillah Muh}ammad bin Isma>’i>l Al-Bukha>ri>, al-Ja>mi’ al-S{ah}i>h} al-Musnad min 

H{adi>s\ Rasulillah (S{ah}i>h| al-Bukha>ri>), Jilid 1 (Cet. I; al-Qahirah: Maktabah al-Salafiyah, 1980), h. 

516. 
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b. S{ah}i>h} Muslim 

Menurut keterangan alamat hadis yang penulis temukan melalui metode 

berdasarkan kualitas hadis yaitu [ (٢۳٤٤رجهَمسلمَ)أخ ]; maksudnya bahwa hadis 

bersangkutan dinukil oleh Imam Muslim dengan nomor urut ke-2.344. Demikian 

setelah penulis menelusuri kitab S{ah}i>h} Muslim dengan mengacu pada keterangan 

tersebut, penulis memperoleh hasil bahwa hadis yang bersangkutan dimuat dalam 

 Berikut ini penulis .”بِبَشيبهَصلىَاللهَعليهَوسلم“ tepatnya dalam ,”كتابَالفضائل“

mengemukakan teks hadis yang dimaksud: 

َ]،َبِبَشيبهَصلىَاللهَعليهَوسلمالفضائلَصحيحَمسلمَفِكَتاب[
ب ةَ (۲٣٤٤َ)َ-1٠٩َ يـ  َش  َأ ب  ر َب ن  ث ـن اَأ ب وَب ك  دَّ َسْ  اكٍََ،و ح  ر ائ يل ،َع ن  َإ س  َالله َع ن  ي د  ث ـن اَع ب ـ دَّ ح 

َ َالله  َر س ول  ان  كَ  : َي ـق ول  َسْ  ر ة ، َب ن  اب ر  َج  َسْ  ع  َوسلمأ نَّه  ه ََصلىَاللهَعليه َر أ س  م  َم ق دَّ َشم  ط  ق د 
َت ـَ َر أ س ه  َش ع ث  َو إ ذ ا ، ب ـن،َّ  َي ـت ـ َلَ   ن  َادَّه  َإ ذ ا ان  َو ك  َو ل  ي ت ه ، َف ـق ال  ي ة ، َالل  ح  ع ر  َش  ث ير  كَ  ان  َو ك  ، ب ـن،َّ 

ت د يرًاَ:ر ج لَ  َم س  ان  ر ،َو ك  َو ال ق م  س  َالشَّم  ث ل  َم  ان  كَ  ،َب ل  :َل  ؟َق ال  َالسَّي ف  ث ل  ه ه َم  ََ.و ج  و ر أ ي ت 
هَ  ب ه َج س د  ام ة َي ش  ث ل َب ـي ض ة َال  م  ت ف ه َم  كَ   10.الْ  اتَ  َع ن د 

c. Sunan al-Tirmiz\i> 

Menurut keterangan alamat hadis melalui metode permulaan matan yaitu 

-menunjukkan bahwa hadis bersangkutan termaktub dalam Sunan al , [ت٣٦٣٦َ]

Tirmiz\i> nomor 3.636. Sementara itu, keterangan yang diperoleh melalui metode 

berdasarkan unsur kata dalam matan, yakni [تَمناقب٨َ]; dan melalui metode 

berdasarkan rawi a‘la> (periwayat pertama) diperoleh [تَفَِالمناقب]. Kode alamat 

yang disebutkan menunjukkan bahwa hadis bersangkutan terdapat dalam Sunan 

al-Tirmiz\i> bertema “المناقب”, tepatnya dalam bab kedelapan. Demikian setelah 

menelaah dengan cermat, penulis memperoleh hasil berikut ini:  

                                                           
10

Muslim bin al-H{ajja>j Al-Naisa>bu>ri>, S{ah}i>h} Muslim, Jilid 4 (Beirut: Da>r “Ihya>” al-Tura>s\ 

al-’Arabi>, [t.th.]), h. 1823. 
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َ]ذيَفِكَتابَالمناقب،َبِبَماَجاءَفَِصفةَالنبَصلىَاللهَعليهَوسلمسننَالترم[
َالرَّحْ َ َ-٣٦٣٦َ َع ب د  َب ن  َحْ  ي د  ث ـن ا :َح دَّ َق ال  َو ك يعٍ َب ن  ي ان  َس ف  ث ـن ا َح دَّ َأ ب  ،َع ن  يـ ر  َز ه  ث ـن ا :َح دَّ َق ال  ن 

؟ ث ل َالسَّي ف  َاللََّّ َص لَّىَاللََّّ َع ل ي ه َو س لَّم َم  ه َر س ول  َو ج  َر ج ل َالبـ ر اء :َأ ك ان  :َس أ ل  ،َق ال  :َإ س ح اق  ََق ال  ل 
ث ل َالق م رَ  َح س نَ قالَأبوَعيسَ.م  اَح د يث   11 .:َه ذ 

d. Sunan al-Da>rimi> 

Menurut keterangan alamat hadis melalui metode berdasarkan unsur kata 

dalam matan, yakni kode [1دىَمقد مة٠َ], di mana penulis peroleh setelah merujuk 

pada kata kunci “ رَ  “ dan ”ق م  فَ يَ سَ  ”. Kode tersebut menunjukkan bahwa hadis yang 

bersangkutan termuat dalam muqaddimah kitab Sunan al-Darimi>, tepatnya pada 

bab urutan kesepuluh. Demikian penulis memperoleh hasil berikut ini: 

َ]النبَصلىَاللهَعليهَوسلمَارميَفَِمقدمة،َبِبَفَِحسنسننَالد[
،َع ن ََ-٦5َ َإ س ح اق  َأ ب  يـ ر ،َع ن  ث ـن اَز ه  ث ـن اَأ ب وَن ـع ي مٍ،َح دَّ ه َح دَّ كَ ان َو ج  :َس أ ل ه َر ج ل :َأ ر أ ي ت  ال بـ ر اء َق ال 

ث ل َال ق م رَ  ،َم  :َل  ؟َق ال  ث ل َالسَّي ف  ع ل ي ه َو س لَّم َم  َاللََّّ َص لَّىَاللهَ   12 .ر س ول 

e. Musnad Ah}mad 

Menurut keterangan alamat hadis yaitu [1٠٤َ،5َ،،٢٨1َ،حم٤َ], di mana 

penulis peroleh menggunakan metode berdasarkan unsur kata dalam matan hadis, 

serta keterangan [ (َمنَطرقَعنَإسرائيلَعنَسْاك5/1٠٤وأحْدَ) ] dengan menggunakan 

metode berdasar pada kualitas hadis; cukup jelas menunjukkan bahwa hadis 

bersangkutan termaktub dalam Musnad Ah}mad, yakni melalui jalur Isra>’i>l dari 

Sima>k. Adapun setelah melakukan upaya penelusuran secara saksama, demikian 

penulis memperoleh hasil berikut ini:  

                                                           
11

Abu> ’I<sa> Muh}ammad bin ’I<sa>, Sunan al-Tirmiz\i>, Jilid 5 (Cet. I; Mesir: Maktabah 

Mus}t}afa> al-Ba>ni> al-H{albi>, 1962), h. 598. 

12
Abu> Muh}ammad ’Abdullah bin ’Abdurrahma>n Al-Da>rimi>, Musnad al-Da>rimi> (Sunan 

al-Da>rimi>), Jilid 1 (Cet. 1; Riyadh: Da>r al-Mugni>, 2000), h. 206. 
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  ٤/٢٨1مسندَأحْدَ(1َ
ث ـنَ َ-1٨٤٧٨َ ،َح دَّ ر  يـ  ث ـن اَز ه  :َح دَّ ،َق ال  َع ب د َال م ل ك  َب ن  ث ـن اَأ حْ  د  :َق يل َل ل بـ ر اء :َح دَّ ،َق ال  اَأ ب وَإ س ح اق 

َالله َ ه َر س ول  ث ل َال ق م رَ َصلى الله عليه وسلمأ ك ان َو ج  كَ ان َم  ،َب ل  :َ"ل  ؟َق ال  ث ل َالسَّي ف  اَم  13َ ."ح د يدًاَه ك ذ 

  5/1٠٤(َمسندَأحْد٢َ
َسْ  اكٍ،ََ-٢٠٩٩٨َ ر ائ يل ،َع ن  َإ س  بـ ر نَ  ،َأ خ  َالرَّزَّاق  ث ـن اَع ب د  :َح دَّ َسْ  ر ة ،َي ـق ول  َب ن  اب ر  َج  َ»أ نَّه َسْ  ع  ك ان 

ي ـَ ه َو ل  ي ت ه ،َف إ ذ اَادَّه ن َو م ش ط َلَ َ  َم ق دَّم َر أ س  َشم  ط  ع ل ي ه َو س لَّم َق د  َاللََّّ َص لَّىَاللهَ  َر س ول  ،َو إ ذ اَش ع ث   تـ بـ ن،َّ 
َو ا َالشَّع ر  كَ ث ير  ي ةَ ر أ س ه َت ـبـ ن،َّ ،َو ك ان  :َ«َلل  ح  ؟َق ال  َالسَّي ف  ث ل  ه ه َم  َر ج ل :َو ج  ث ل َ»ف ـق ال  َم  كَ ان  ،َب ل  ل 

ت د يراً َو ال ق م ر َم س  :َ«َالشَّم س  هَ »،َق ال  ب ه َج س د  ام ة َي ش  ث ل َب ـي ض ة َال  م  ت ف ه َم  كَ  اتم  ه َع ن د  َخ  14َ.«و ر أ ي ت 

f. Ta>ri>kh Dimasyqi li Ibnu ‘Asa>kir 

Menurut keterangan yang diperoleh setelah menerapkan metode takhri>j 

berdasarkan tema pokok hadis, yakni pada kitab Kanzu al-’Ummal, di mana tema 

hadis bersangkutan ialah tentang karakteristik Nabi saw. atau ( صلى الله عليه وسلمبِبَفَِحليةَ ), 

demikian penulis mendapati kode [كر]. Kode tersebut menunjukkan bahwa hadis 

bersangkutan dinukil oleh Ibnu ‘Asa>kir dalam kitab Ta>ri>kh Dimasyqi (seperti 

halnya disebutkan oleh pengarang kitab Kanzu al-’Ummal). Adapun setelah 

melakukan penelusuran, akhirnya penulis mendapati hasil berikut ini: 

َ]هَومعرفةَخلقه،َبِبَصفةَخلقكتابَالسيرةَالنبويةفَََِبنَعساكرتاريخَدمشقَلإ[
َ:قالَ،حدثناَزهيرَعنَأبَإسحاقَ،أنبأنََأبوَداودَ،أنبأنََعمروَبنَعليَالفلَسَ-٦٨٦َ

كَانَوجهَرسولَاللهَ َ:فقالَالبراءَ؟حديداَمثلَالسيفَصلىَاللهَعليهَوسلمقالَرجلَللبراء
كَانَمثلَ،ل  15.القمرَبل

  

                                                           
13

Abu> ’Abdullah Ah}mad bin Muh}ammad bin H{anbal, Musnad al-Ima>m Ah}mad bin 

H{anbal, Jilid 30 (Cet. I; Beirut: Mu’assasah Al-Risalah, 1995), h. 429. 

14
Abu> ’Abdullah Ah}mad bin Muh}ammad bin H{anbal, Musnad al-Ima>m Ah}mad bin 

H{anbal, Jilid 34 (Cet. I; Beirut: Mu’assasah Al-Risalah, 1995), h. 505-506. 

15
Ibnu ’Asa>kir, Ta>ri>kh Dimasyqi, Jilid 3 (Beirut: Da>r al-Fikr, 1995), h. 290. 
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g. Syama>’il al-Muh}ammadiyah li al-Tirmiz\i> 

Menurut keterangan yang diperoleh melalui metode takhri>j berdasarkan 

rawi a‘la>, yakni [ (َعنَسفيانَبنَوكيع11:1)وأيضاَفَِالشمائلَ ]; Menunjukkan bahwa 

hadis serupa juga dicantumkan oleh Imam al-Tirmiz\i> dalam kitab Syama>’il al-

Muh}ammadiyah sebagaimana dalam Sunan al-Tirmiz\i>, yakni tepatnya dalam jilid 

pertama, dengan nomor urut hadis ke-11. Setelah menelusuri dengan saksama, 

demikian penulis memperoleh hasil berikut ini: 

 ] (11:1)َصطفويةالشمائلَالمحمديةَوالْصائلَالم[
َز ه ير ٍ،ََ-11َ َع ن  ، ي  َالر ؤ اس  َالرَّحْ  ن  َع ب د  َب ن  َحْ  ي د  ث ـن ا دَّ َح  َق ال  َو ك يعٍ، َب ن  ي ان  َس ف  ث ـن ا دَّ ح 

َاللََّّ َص لَّىَالله َع ل ي هَ  ه َر س ول  َو ج  ان  َع از بٍ:َأ ك  ر اء َب ن  َال ب ـ َر ج ل  أ ل  :َس  َق ال  اق  ح  َإ س  َأ ب  َع ن 
َ: ؟َق ال  ي ف  ث ل َالسَّ لَّم َم  رَ »و س  ث ل َال ق م  َم  ،َب ل  16َ«ل 

Dua kitab terakhir, yaitu kitab Tari>kh Dimasyqi karya Imam Ibnu ‘Asa>kir 

dan Syama>’il al-Muh}ammadiyah karya Imam al-Tirmiz\i>, tidak termasuk dalam 

deretan kitab-kitab standar, baik pada klasifikasi al-usu>l al-khamsah, al-kutub al-

sittah, al-kutub al-sab’ah, maupun al-kutub al-tis‘ah. Meskipun demikian, kedua 

kitab tersebut memuat ratusan hingga ribuan hadis. Sementara Imam al-Tirmiz\i> 

semasa hidupnya melahirkan sembilan kitab hadis, salah satunya ialah kitab 

Syama>’il al-Muh}ammadiyah, yang khusus menghimpun 383 hadis yang berkaitan 

dengan pribadi Muhammad saw, baik aspek sifat fisik dan akhlak, kualitas 

intelektual, kapasitas sebagai Nabi, bahkan sebagai seorang manusia biasa.
17

 

Demikian hasil penelusuran serta rangkuman hadis-hadis dari sejumlah 

kitab sumber, dengan berdasarkan petunjuk beberapa kitab acuan metode takhri>j 

                                                           
16

Muh}ammad bin ’I<sa> Al-Tirmiz\i>, al-Syama>’il al-Muh}ammadiyah wa al-Khas}a>’il al-

Mus}t}afawiyah, Jilid 1 (Makkah al-Mukarramah: Maktabah al-Tija>riyah, 1993), h. 39. 

17
Andi Muhammad Ali Amiruddin, “Shama>’il al-Tirmidhi dalam Diskursus Literatur 

Hadis tentang Nabi,” Tahdis: Jurnal Kajian Ilmu Al-Hadis 11, no. 1 (Juli 30, 2020), h. 8-11. 
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al-h}adi>s\, di mana hadis-hadis tersebut menjadi titik fokus penelitian dan akan 

dilakukan analisis lebih lanjut. Proses penelusuran pada kitab metode takhri>j dan 

kitab sumber hadis dilakukan secara teliti dan cermat, guna memastikan akurasi 

hadis-hadis yang menjadi objek penelitian. Kemudian pada tahapan berikutnya 

adalah melakukan analisis mendalam terhadap dua aspek utama pada hadis, yaitu 

analisis terhadap sanad (transmisi periwayatan hadis) dan matan hadis (substansi 

hadis). Adapun mengenai signifikansi tahapan ini, telah dijelaskan pada bab 

bahasan sebelumnya. Namun sebelum melangkah dalam tahapan tersebut, penulis 

akan memaparkan skema i‘tiba>r al-sanad hadis terlebih dulu. 

3. I‘tiba>r al-Sanad Hadis 

Berikutnya adalah i‘tiba>r al-sanad, yaitu menghimpun seluruh sanad hadis 

yang diperoleh, kemudian disusun dalam bentuk bagan atau skema. Tahap i‘tiba>r 

al-sanad merupakan langkah terakhir dari proses takhri>j al-h}adi>s\, dan sebagai 

langkah awal sebelum memasuki proses analisis autentisitas dan validitas hadis, 

atau disebut juga dengan naqd al-h}adi>s\ (kritik hadis). 

Tujuan dari tahap i‘tiba>r al-sanad adalah untuk mengetahui keadaan sanad 

hadis, yaitu dengan memperhatikan seluruh jalur periwayatannya, sehingga dapat 

diidentifikasi keberadaan corroboration (jalur penguat; pendukung) berupa syahid 

(jalur penguat pada tingkatan sahabat Nabi saw.) dan mutabi’ (jalur penguat pada 

tingkatan selain sahabat Nabi saw; tabi‘i>n, dst). 

Adapun di bawah ini merupakan hasil yang diperoleh dari proses takhri>j 

yang disajikan dalam bentuk tabel, dan pada lembaran halaman selanjutnya yaitu 

pemaparan hasil i‘tiba>r al-sanad dalam bentuk skema. Berdasarkan deretan sanad 

dari sejumlah hadis yang dihimpun, ditemukan adanya syahid (corroborator pada 

taraf sahabat; Al-Bara’ dan Ja>bir bin Samrah) dan mutabi’ (corroborator pada 

taraf selain sahabat; Abi> Ish}a>q, Sima>k, dll). Berikut gambaran lebih jelasnya: 
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Mukharrij/Mudawwin Jumlah Jalur 

Imam Muslim dalam S{ah}i>h} Muslim  1 

Imam al-Da>rimi> dalam Sunan al-Da>rimi> 1 

Imam al-Bukha>ri> dalam S{ah}i>h} al-Bukha>ri> 1 

Imam al-Tirmiz\i> dalam Sunan dan Syama>’il  2 

Imam Ibnu ‘Asa>kir dalam Ta>ri>kh al-Dimasyqi  1 

Imam Ah}mad bin H{anbal dalam Musnad Ah}mad 2 

Total 8 
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 البراءَبنَعازب جابرَبنَسْرة

 االبخاري

 سحاقإأبَ سْاك

أنبأ
 نَ

 وداأبوَد حْيدَبنَعبدَالرحْن

حدثنا
حدثنا 
 

 عبيدَالله

حدثنا
 

أنبأ
حدثنا نَ

 

عن
عن 
حدثنا 

 
عن

عن 
 

HR. al- Bukha>ri> 

HR. al-Da>rimi> 

حدثنا
حدثنا 
حدثنا 
حدثنا 
حدثنا 
 

HR. Ah}mad (1) 

HR. Ah}mad (2) 

HR. Muslim 

HR. Ibnu ‘Asa>kir 

HR. al-Tirmiz\i> (1) 

قال
قال 
قال 
قال 
قال 
 

حدثنا
حدثنا 
 

Keterangan: 

 زهير سرائيلإ

حدثنا
 

حدثنا
 

عن
 

عن
 

قال
 

HR. al-Tirmiz\i> (2) 
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B. Analisis Hadis tentang Wajah Nabi saw 

Sebagaimana dalam konteks penelitian hadis, terdapat sejumlah prosedur 

dan metode yang mesti ditempuh untuk memastikan kualitas dan status sebuah 

hadis. Segenap ulama hadis dan cendekiawan muslim telah merumuskan langkah-

langkah tertentu agar dapat melakukan penelitian hadis dengan lebih cermat 

serta menghasilkan kesimpulan yang valid.  

Penelitian terhadap sanad dan matan hadis merupakan satu tahap penting 

dalam menentukan kualitas suatu hadis. Sementara dalam konteks ini, penulis 

menekankan dan menerapkan rumusan metode penelitian yang diusulkan oleh 

Syuhudi Ismail. Rumusan metode tersebut memberikan pedoman sistematis 

dalam menentukan kesahihan hadis, mengevaluasi kualitas sanad, menyelidiki 

validitas matan, dan lain-lain. Melalui penerapan metode ini, maka penelitian 

hadis dapat dilakukan secara objektif dan komprehensif, serta sejalan dengan 

kaidah kesahihan hadis yang berlaku dalam studi hadis. 

1. Naqd al-Sanad 

Sebuah hadis dapat diamalkan apabila telah melalui proses penelitian atas 

autentisitas, validitas, dan otoritasnya. Andi Rahman menyebutkan, bahwa naqd 

al-h}adi>s\ merupakan penelitian terhadap autentisitas hadis. Adapun fiqh al-h}adi>s\, 

atau juga disebut syarh} al-h}adi>s\ atau ma‘a>ni> al-h}adi>s\, merupakan penelitian atas 

otoritas hadis. Demikian tujuan naqd al-h}adi>s bukan untuk menggali otoritas 

Nabi saw. sebagai pembawa syariat, namun merupakan upaya dalam menyeleksi 

autentisitas dan validitas hadis. Sementara dalam tahap naqd al-sanad, ada dua 

aspek pokok yang perlu ditelisik, yaitu ittis}al al-sanad dan pribadi rawi hadis.
1
 

                                                           
1
Andi Rahman, Kritik Sanad dan Matan Hadis, (Cet. I; Banten: Maktabah Darus-

Sunnah, 2023), h. 1-2. 
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Adapun pada tahap identifikasi jalur periwayatan atau sanad hadis dalam 

penelitian skripsi ini, penulis memfokuskan perhatian pada analisis naqd al-sanad 

terhadap hadis riwayat Ah}mad bin H{anbal nomor 18.478. Berikut sanad lengkap 

dari hadis yang bersangkutan beserta uraian analisisnya: 

َل ل بـ ر اء :َ :َق يل  ،َق ال  ث ـن اَأ ب وَإ س ح اق  ،َح دَّ يـ ر  ث ـن اَز ه  :َح دَّ ،َق ال  َال م ل ك  َع ب د  َب ن  ث ـن اَأ حْ  د  ه َح دَّ َو ج  أ ك ان 
َالله َ ث ل َال ق مَ َملَّسَ وَ َي هَ لَ ىَاللهَعَ لَّصَ ر س ول  كَ ان َم  ،َب ل  :َل  ؟َق ال  ث ل َالسَّي ف  اَم   .رَ ح د يدًاَه ك ذ 

Nama Rawi Urutan Periwayat Urutan Sanad STA 

Ahmad bin H{anbal Rawi Terakhir Mukharrij حدثنا 
Ah}mad bin ‘Abdul Malik Rawi ke-4 Sanad Pertama حدثنا 

Zuhair Rawi ke-3 Sanad ke-2 حدثنا 
Abu> ’Ish}a>q Rawi ke-2 Sanad ke-3 قيل 
Al-Bara>’ Rawi Pertama Sanad Terakhir - 

a. Ah}mad bin H{anbal 

Imam Ah}mad yang juga dikenal dengan kunyah Abu> Abdullah, nama 

lengkapnya adalah Ah}mad bin Muh}ammad bin H{anbal bin Hila>l bin Asad bin 

Idri>s bin ‘Abdullah bin Anas bin ‘Auf bin Qasit} bin Mazin bin Syaiba>ni> al-

Marwazi>.
2
 Jika melihat silsilah nasabnya, didapati bertemu dengan Isma>‘i>l bin 

Ibra>hi>m, juga Rasulullah saw. Imam Ah}mad dilahirkan pada tahun 164 H di kota 

Bagda>d, ia adalah putra dari pasangan Muh}ammad bin H{anbal dan S{afiyyah binti 

‘Abdul Ma>lik al-Syaiba>ni>. Namun, Muh}ammad bin H{anbal wafat pasca lahirnya 

Imam Ah}mad, di mana saat itu umurnya belum menginjak 30 tahun.
3
 

                                                           
2
Abu al-H{ajja>j Yu>suf Al-Mizzi>, Tahz\i>b al-Kama>l fi> Asma>’ al-Rija>l, Jilid 1 (Cet. II; 

Beirut: Mu’assasah Al-Risalah, 1983), h. 437. 

3
M. Hasan Al-Jamal, Biografi 10 Imam Besar, (Cet. I; Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 

2005), h. 91-92. 
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Ah}mad bin H{anbal merupakan salah seorang ulama besar, yang namanya 

dikenal dan dikenang baik oleh umat sepanjang zaman, ia juga termasuk di antara 

empat Imam Mazhab. Kapasitas Imam Ah}mad sebagai seorang ‘alim tercermin 

melalui penguasaannya terhadap sejumlah disiplin ilmu, di mana salah satunya 

berkenaan dengan hadis. Demikian Musnad Ah}mad merupakan satu kitab 

masyhu>r yang memuat ribuan hadis, dengan sistematika penyusunan berdasarkan 

nama s}ah}a>bah yang disajikan sesuai urutan huruf hijaiah. Bahkan, Musnad 

Ah}mad ini juga termasuk dalam klasifikasi al-kutub al-tis‘ah. 

Ah}mad bin H{anbal termasuk dalam tabaqah kesepuluh, yaitu generasi 

murid dari atba’ al-ta>bi‘i>n yang tidak bertemu dengan para ta>bi‘i>n. Ah}mad bin 

H{anbal menorehkan kontribusi yang sangat signifikan bagi Islam, khususnya di 

bidang hadis. Proses lahirnya Musnad Ah}mad tidak terjadi dalam kurun waktu 

yang singkat. Demikian tercatat bahwa ia pernah melakukan rihlah ilmiah ke 

beberapa tempat untuk menerima riwayat hadis dari para ulama, kemudian 

menyeleksi dan menghimpun sejumlah riwayat hadis tersebut dalam kitabnya. 

Imam Ah}mad memulai perjalanan dari Bagda>d ke kota T{artus di wilayah 

Syam dengan berjalan kaki. Kemudian melanjutkan rihlah ke S{an’a di Yaman, di 

sana ia bertemu dengan seorang ahli hadis asal Yaman, yaitu ‘Abdurraziq bin 

Hama>m. Kemudian setelah tinggal di S{an’a selama dua tahun, ia kembali pulang 

ke Makkah.
4
 Imam Ah}mad mengembara dari satu tempat ke tempat yang lain, 

beberapa tempat yang pernah dikunjunginya ialah; Ku>fah, Bas}rah, Madinah, 

Makkah, Jazirah, Syam, dan lain-lain. Imam Ah}mad pergi ke setiap tempat di 

mana ia bisa menuntut ilmu, dan bertemu langsung dengan para ulama.
5
 

                                                           
4
M. Hasan Al-Jamal, Biografi 10 Imam Besar, h. 99-100. 

5
Al-Mizzi>, Tahz\i>b al-Kama>l fi> Asma>’ al-Rija>l, Jilid 1, h. 437. 
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Selain dikenal banyak meriwayatkan hadis, Imam Ah}mad juga menerima 

riwayat hadis tersebut dari sejumlah rawi, di antaranya; Abi> Da>wud al-T{ayalisi>, 

Sufya>n bin ‘Uyainah, Ja‘far bin ‘Abdul H{ami>d, al-Sya>fi‘i>,
6
 Ah}mad bin ‘Abdul 

Ma>lik bin Wa>qid, dan lain-lain. Adapun yang menerima riwayat hadis dari Imam 

Ah}mad, di antaranya; al-Bukha>ri>, Muslim, Abu> Da>wud, Abu> al-Wa>lid Hisya>m 

bin ‘Abdul Ma>lik al-T{aya>lisi>, Waki>‘ bin al-Jarra>h }, Ya‘qu>b bin Sufya>n al-Fa>rasi>, 

Abu> Bakar Muh}ammad bin Yah}ya> bin Sulaima>n al-Marwazi>, dan lain-lain.
7
 

Berkenaan dengan pribadi Imam Ah}mad, menuai banyak pujian dari para 

ulama. Abu> H{atim dan al-‘Abba>s al-‘Anbari> bersaksi bahwa Ah}mad bin H{anbal 

adalah seorang ima>m dan h}ujjah.
8
 Al-‘Ijli> menyebutkan bahwa Ah}mad bin 

H{anbal dikenal sebagai rawi yang s\iqah, s\abat fi> al-h}adi>s\, faqi>h fi> al-h}adi>s\, dan 

s}a>h}ib al-sunnah. Al-Nasa>’i dan Ibnu H{ibba>n juga mengatakan bahwa namanya 

disebutkan dalam kitab al-S|iqa>t. Imam Ah}mad adalah sosok yang ‘a>bid dan h}a>fiz} 

mutqin.
9
 Selain itu, Ibnu Sa‘i>d al-Ra>zi> bersaksi bahwa tidak seorang pun pada 

masa Imam Ah}mad yang lebih unggul darinya dalam hal periwayatan hadis dan 

pengetahuan tentang fikih. Sementara Abdullah bin al-Maymu>n mengemukakan 

bahwa tidak seorang pun dari ulama hadis selain Imam Ah}mad yang paling 

mengagungkan segala perintah dan larangan Allah, menjunjung tinggi sunah-

sunah Nabi saw, serta senantiasa mengikuti jejaknya.
10

 

                                                           
6
Abi> al-Fad}l Ibnu H{ajar Al-’Asqala>ni>, Tahz\i>b al-Thz\i>b, Jilid 1 (Beirut: Mu’assasah Al-

Risalah, [t.th]), h. 43. 

7
Al-Mizzi>, Tahz\i>b al-Kama>l fi> Asma>’ al-Rija>l, Jilid 1, h. 441-442. 

8
Ibnu Abi> H{atim Al-Ra>zi>, Tuqaddimah al-Ma’rifah li Kita>b Al-Jarh} wa Al-Ta’di>l, Jilid 1 

(Cet. I; Hyderabad: Mat}ba’ah Majlis Da>’irah al-Ma’a>rif al-’Us\ma>niyah, 1952), h. 68. 

9
Ibnu H{ajar Al-’Asqala>ni>, Tahz\i>b al-Thz\i>b, Jilid 1, h. 43-44. 

10
M. Hasan Al-Jamal, Biografi 10 Imam Besar, h. 114-115. 
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Pada malam Rabu, awal bulan Rabi>‘ al-Awwal tahun 241 H, dikabarkan 

bahwa Imam Ah}mad jatuh sakit. Bahkan, disebutkan bahwa ia mengalami sakit 

selama sembilan hari. Kian hari sakit yang dialami Imam Ah}mad semakin parah, 

sementara orang-orang mulai berdatangan untuk menjenguknya.
11

 Namun, tepat 

pada hari Jum‘at sebelum matahari terbit, tanggal 12 Rabi>‘ al-Awwal tahun 241 

H, dikabarkan bahwa ruh Imam Ah}mad telah berpisah dengan jasadnya. Ia wafat 

di Bagda>d, dalam usia 77 tahun.
12

 Sementara pendapat lain menyebutkan bahwa 

Imam Ah}mad wafat pada hari Jum‘at di bulan Rajab tahun 241 H.
13

 

b. Ah}mad bin ‘Abdul Malik 

Ah}mad bin ‘Abdul Malik bin Wa>qid al-H{arra>ni>, atau juga dikenal dengan 

kunyah Abu> Yah}ya>. Disebutkan dalam kitab al-Jarh} wa al-Ta‘di>l karya Ibnu Abi> 

H{a>tim, bahwa ia pernah meriwayatkan hadis dari sejumlah rawi, di antaranya; 

Zuhair bin Mu‘a>wiyah, H{amma>d bin Zayid, Qata>dah bin al-Fad}l, dan Yah}ya> bin 

‘Amru> bin Ma>lik al-Nakri>. Selain menerima, ia juga meriwayatkan hadis kepada 

sejumlah rawi, di antaranya; ‘Abdullah bin Muh}ammad bin Abi> Syaibah, dan ada 

juga yang mencatat hadis darinya dalam sebuah kitab, seperti Muh}ammad bin 

Abi> Syaibah dan Abu> Zur‘ah.
14

 Di samping itu, juga disebutkan oleh al-H{a>fiz} al-

Mizzi> sejumlah nama yang pernah menjadi tempat bagi Ah}mad bin ‘Abdul Malik 

menerima riwayat hadis, yaitu: Ibra>hi>m bin Sa‘ad al-Zuhri>, Ayyu>b bin Sulaima>n 

al-Jauzi>, Baqiyah bin al-Wali>d, Bakka>r bin ‘Abdul ‘Azi>z, Jari>r bin ‘Abdul Hami>d, 

dan lain-lain. Sementara sejumlah nama yang tercatat pernah mengambil riwayat 

                                                           
11

M. Hasan Al-Jamal, Biografi 10 Imam Besar, h. 116. 

12
Syamsuddi>n Al-Z|ahabi>, Al-Ka>syif, Jilid 2 (Cet. I; Jeddah: Mu’assasah ’Ulu>m Al-

Qur’a>n, 1992), h. 31. 

13
Abu> Ish}a>q Al-Syaira>zi>, T{abaqa>t al-Fuqaha>’ (Beirut: Da>r al-Ra>id al-’Arabi>, 1970), h. 91. 

14
Ibnu Abi> H{atim Al-Ra>zi>, Al-Jarh} wa Al-Ta’di>l, Jilid 2 (Cet. I; Beirut: Da>r al-Kutub al-

’Ilmiyah, 1952), h. 61-62. 
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hadis darinya, yaitu: al-Bukha>ri>, Ibra>hi>m bin ‘Abdullah, Ah}mad bin Muh}ammad 

al-Warra>q, Ah}mad bin Kha>lid al-Khalla>l, Ah}mad bin H{anbal, dan lain-lain.
15

 

Ah}mad bin ‘Abdul Malik al-H{ara>ni> lahir pada tahun 150 H, ia termasuk 

generasi kesepuluh,
16

 dan bersaudara dengan Sa‘i>d bin ‘Abdul Malik bin Waqid. 

‘Waqid’ merupakan patronim dari nama kakek mereka.
17

 Ah}mad bin ‘Abdul 

Malik merupakan salah seorang maula dari Bani> ’Asad, demikian ia juga dikenal 

dengan kunyah ‘Abu> Sa‘i>d’.
18

 Adapun toponim yang tersemat pada namanya, 

mengindikasikan bahwa ia berasal dari kalangan al-H{arra>niyi>n, yaitu sebuah kota 

di dekat perbatasan antara Turki dan Suriah, tepat berada di bagian utara wilayah 

Jazirah.
19

 Ah}mad bin ‘Abdul Malik wafat di Bagdad pada tahun 221 H. Sejumlah 

hadis yang diriwayatkan olehnya, dihimpun oleh Imam al-Bukha>ri>, Abu Da>wud, 

al-Nasa>’i>, Ibnu Ma>jah,
20

 Ah}mad bin H{anbal, dan juga mukharrij atau mudawwin 

lainnya dalam kitab mereka masing-masing. 

Abdurrah}ma>n pernah mendengar pernyataan dari ayahnya tentang pribadi 

Ah}mad bin ‘Abdul Malik, bahwa ia mirip dengan al-Nufi>li>, seorang yang sangat 

cermat dan teliti ketika menyampaikan hadis.
21

 Ah}mad bin H{anbal juga turut 

memberikan kesaksian atas pribadi Ah}mad bin ‘Abdul Malik, bahwa ia terlihat 

                                                           
15

Abu al-H{ajja>j Yu>suf al-Mizzi>, Tahz\i>b al-Kama>l fi> Asma>’ al-Rija>l, Jilid 1 (Cet. II; 

Beirut: Mu’assasah Al-Risalah, 1983), h. 391-392. 

16
Abi> al-Fad}l Ibnu H{ajar Al-’Asqala>ni>, Taqri>b al-Tahz\i>b, Jilid 1 (Cet. I; Suriah: Da>r al-

Rasyi>d, 1986), h. 94. 

17
Abu al-H{ajja>j Yu>suf al-Mizzi>, Tahz\i>b al-Kama>l fi> Asma>’ al-Rija>l, Jild 1, h. 391. 

18
Muh}ammad bin H{ibba>n, Al-S|iqa>t, Jilid 8 (Cet. I; Hyderabad: Da>’irat al-Ma’a>rif al-

’Us\ma>niyah, 1973), h. 7. 

19
Ibnu Abi> H{a>tim Al-Ra>zi>, Al-Jarh} wa Al-Ta’di>l, h. 62. 

20
Syamsuddi>n Al-Z|ahabi>, Al-Ka>syif, Jilid 1 (Cet. I; Jeddah: Mu’assasah ’Ulu>m Al-

Qur’a>n, 1992), h. 199. 

21
Syamsuddi>n Al-Z|ahabi>, Al-Ka>syif, Jild 1, h. 199. 
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sebagai pribadi yang menjaga hafalan hadisnya, berpegang teguh pada sunnah, 

dan memiliki reputasi yang baik, hingga tidak tampak cela pada dirinya. Bahkan, 

Ya‘qu>b bin Syaibah menilai ia adalah seorang rawi yang s\iqah.
22

 

Berdasarkan pemaparan mengenai biografi Ah}mad bin H{anbal dan Ah}mad 

bin ‘Abdul Malik sebelumnya, maka penulis menyimpulkan bahwa sanad antara 

keduanya saling bersambung serta riwayat hadisnya valid. Demikian hal ini dapat 

dilihat dan dibuktikan melalui beberapa uraian, sebagai berikut: 

1) Metode periwayatan atau s}i>gat tahammul wa al-ada>’ yang diterapkan 

antara keduanya adalah “حدثنا”. Berkenaan dengan hal ini, Syekh Manna >‘ 

al-Qat}t}a>n membagi metode periwayatan hadis dalam delapan klasifikasi, 

yaitu metode al-sama>’ (mendengar riwayat hadis langsung dari syekh); al-

qira>’ah (membaca riwayat hadis di hadapan syekh); al-ija>zah (mendapat 

izin syekh untuk meriwayatkan hadis dalam bentuk lisan maupun tulisan); 

al-muna>walah (menyerahkan kitab hadis disertai dengan ijazah ataupun 

tanpa ijazah); al-kita>bah (menulis riwayat hadis disertai dengan ijazah, 

atau tidak disertai ijazah); al-I‘la>m (menginformasikan riwayat hadis dari 

seseorang kepada murid, namun tidak memberi izin untuk meriwayatkan 

hadis tersebut); al-was}i>yah (seorang syekh mewasiatkan kitab miliknya 

kepada seorang murid); dan metode al-wija>dah (mendapat riwayat atau 

menemukan kitab karya seorang syekh yang dikenali, namun tidak pernah 

mendengar hadis-hadis tersebut secara langsung).
23

 Demikian pertalian 

sanad antara Ah}mad bin H{anbal dan Ah}mad bin ‘Abdul Malik dengan 

                                                           
22

Abu al-H{ajja>j Yu>suf al-Mizzi>, Tahz\i>b al-Kama>l fi> Asma>’ al-Rija>l, Jilid 1, h. 393. 

23
Manna Al-Qaththan, Pengantar Studi Ilmu Hadits, (Cet. I; Jakarta: Pustaka Al-

Kautsar, 2020), h. 183-187. 



65 

 

simbol “حدثنا” (telah menceritakan kepada kami), termasuk dalam metode 

periwayatan al-sama>’. Sementara menurut jumhur ulama, bahwa metode 

al-sama>’ merupakan taraf paling tinggi dalam periwayatan hadis.
24

 

2) Kalkulasi selisih antara tahun wafat yang meriwayatkan hadis dan tahun 

lahir yang menerima riwayat hadis; jika Ah}mad bin ‘Abdul Malik wafat 

pada tahun 221 H, dan Ah}mad bin H{anbal lahir pada tahun 164 H, maka 

selisihnya adalah 57 tahun. Sementara usia minimal dalam periwayatan 

hadis menurut ulama adalah 15 tahun. Jika dikalkulasikan hasil 57 tahun 

dengan usia minimal 15 tahun, maka menjadi selisih 42 tahun. Demikian 

selama rentang 42 tahun ini dapat menjadi satu indikator probabilitas 

liqa’ antara Ah}mad bin H{anbal dan Ah}mad bin ‘Abdul Malik. 

3) Sebagaimana telah disebutkan, bahwa Ah}mad bin H{anbal lahir, besar, dan 

wafat di Bagda>d, di samping melakukan rihlah ilmiah di sejumlah tempat, 

salah satunya adalah Jazirah. Sementara Ah}mad bin ‘Abdul Malik lahir di 

Jazirah dan wafat di Bagda>d. Demikian dua tempat tersebut, yaitu Jazirah 

dan Bagda>d, pernah ditinggali oleh Ah}mad bin H{anbal dan Ah}mad bin 

‘Abdul Malik. Hal ini dapat menjadi satu indikator probabilitas adanya 

liqa’ secara langsung antara keduanya. 

4) Berdasarkan daftar sejumlah nama rawi yang menerima riwayat hadis dari 

Ah}mad bin ‘Abdul Malik, ditemukan salah satu di antaranya ialah Ah}mad 

bin H{anbal. Sementara dalam daftar sejumlah rawi di mana Ah}mad bin 

H{anbal pernah menerima riwayat hadis dari mereka, juga disebutkan salah 

satunya ialah Ah}mad bin ‘Abdul Malik. Demikian hal ini dapat menjadi 

satu indikator probabilitas pertemuan antara keduanya.  
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Manna' Al-Qaththan, Pengantar Studi Ilmu Hadits, h. 184. 
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5) Jika melihat sejumlah penilaian ulama terhadap kapasitas dan kapabilitas 

Ah}mad bin H{anbal maupun Ah}mad bin ‘Abdul Malik sebagaimana telah 

dipaparkan, terbukti bahwa keduanya memenuhi kualifikasi sebagai rawi 

s\iqah. Demikian ini menutup kemungkinan bagi kedua periwayat tersebut 

melakukan manipulasi dalam transmisi hadis. 

Berlandaskan pada lima poin indikator di atas, maka dapat disimpulkan 

bahwa pertalian antara yang menerima dan yang menyampaikan riwayat hadis, 

yaitu Ah}mad bin H}anbal dan Ah}mad bin ‘Abdul Malik, adalah dinilai valid dan 

memenuhi kualifikasi ittis}al al-sanad (persambungan sanad) berdasarkan kriteria 

yang dinyatakan oleh Imam Muslim; imka>n al-liqa>’ atau indikator kemungkinan 

adanya pertemuan antara rawi hadis. 

c. Zuhair 

Zuhair bin Mu‘a>wiyah bin H{udaij bin al-Rah}i>l bin Zuhair bin Khais\amah 

al-Ju‘fi>,
25

 juga akrab dengan sapaan Abu> Khais\amah sebagai nama tekonim, dan 

al-Ja‘fi> al-Ku>fi sebagai nama penisbahan pada tanah yang dipijaknya. Zuhair bin 

Mu‘a>wiyah ialah saudara H{udaij bin Mu‘a>wiyah dan al-Ruh}i>l bin Mu‘a>wiyah.
26

 

Ibnu Sa‘ad menyebutkan bahwa ia termasuk t}abaqa>t (generasi) ketujuh
27

. Zuhair 

bin Mu‘a>wiyah dikenal sebagai rawi yang banyak meriwayatkan hadis,
28

 ia juga 

menerima riwayat hadis dari sejumlah rawi hadis, di antaranya: Aba>n bin Taglib, 

                                                           
25

Ibnu Abi> H{atim Al-Ra>zi>, Kita>b Al-Jarh} wa Al-Ta’di>l, Jilid 3 (Cet. I; Beirut: Da>r al-

Kutub al-’Ilmiyah, 1952), h. 588-589. 

26
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Beirut: Mu’assasah Al-Risalah, 1983), h. 421. 

27
Abu> ’Abdillah Muh}ammad bin Sa’ad, al-Juz’ al-Mutammim li T{abaqa>t Ibnu Sa’ad, 

Jilid 1 (Cet. I; Ta’if: Maktabah al-S{iddi>q, 1993), h. 122. 

28
Abu> ’Abdillah Muh}ammad bin Sa’ad, al-T{abaqa>t al-Kubra>, Jilid 6 (Cet. I; Beirut: Da>r 

al-Kutub al-’Ilmiyah, 1990), h. 354. 
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Ja>bir bin Yazi>d, H{it}t}a>n bin Khufa>f, Khus}aif bin ‘Abdurrahma>n, Zubaid al-Ya>mm, 

Sima>k bin H{arb, Sulaima>n al-A‘masy, Mu>sa> bin ‘Uqbah, Muh}ammad bin Muslim 

bin Syiha>b al-Zuhri>, Abi> ’Ish}a>q ‘Amru> bin ‘Abdullah al-Subay‘i >, dan lain-lain. Di 

sisi lain, ia juga meriwayatkan hadis kepada banyak rawi, di antaranya: Ah}mad 

bin ‘Abdul Malik bin Wa>qid al-H{arra>niy, ‘Abdullah bin S{a>lih} al-‘Ijliy, al-H{asan 

bin Muh}ammad bin A‘ya>n, Abu> Gassa>n Ma>lik bin Isma>‘i>l al-Nahdiy, al-His\yam 

bin Jami>l, ‘Amru> bin ‘Us \ma>n al-Raqi>, Yah}ya> bin Abi> Bukair, Haubar bin Mu‘a>z \, 

Muh}ammad bin al-Qa>sim al-H{arra>ni> Suh}aim, Abu> Sa‘i>d maula Bani> Ha>syim, dan 

masih banyak lagi rawi hadis lainnya.
29

 Sering kali Zuhair bin Mu‘a>wiyah juga 

menulis dan meriwayatkan hadis dari kitabnya sendiri.
30

 

Abu> Khais\amah, atau Zuhair bin Mu‘a>wiyah lahir pada tahun 100 H,
31

 

termasuk t}abaqah ketujuh,
32

 dan ia adalah keturunan asal Ku>fah.
33

 Namun pada 

tahun 164 H, ia melakukan rihlah ke Jazi>rah, yang bertepatan pada masa 

pemerintahan H{a>run al-Rasyi>d, salah seorang khalifah Abbasiyah. Kemudian ia 

memilih untuk menetap di sana.
34

 Hingga pada tahun 173 H atau 789 M, 

dikabarkan bahwa ia telah wafat. Pendapat lain menyebutkan bahwa Zuhair bin 
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Al-Mizzi>, Tahz\i>b al-Kama>l fi> Asma>’ al-Rija>l, Jilid 9, h. 422-423. 
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Ah}mad bin ’Abdullah Al-’Ijli>, Ta>ri>kh al-S|iqa>t, (Cet. I; Makkah: Da>r al-Ba>z, 1984), h. 

166. 

31
Abi> al-Fad}l Ibnu H{ajar Al-’Asqala>ni>, Tahz\i>b al-Thz\i>b, Jilid 1 (Beirut: Mu’assasah Al-

Risalah, [t.th.]), h. 641. 
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Abi> al-Fad}l Ibnu H{ajar Al-’Asqala>ni>, Taqri>b al-Tahz\i>b, (Cet. I; Suriah: Da>r al-Rasyi>d, 

1986), h. 218. 
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Muh}ammad bin H{ibba>n, Al-S|iqa>t, Jilid 6 (Cet. I; Hyderabad: Da>’irat al-Ma’a>rif al-
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Ibnu Sa’ad, al-T{abaqa>t al-Kubra>, Jilid 6, h. 354. 



68 

 

Mu‘a>wiyah wafat di abad ke-2 H, yaitu tepat pada tahun 177 H.
35

 Ada juga yang 

menyatakan, bahwa ia wafat di tahun 172 H, atau 174 H pada bulan Rajab. 

Zuhair bin Mu‘a >wiyah dikenal oleh masyarakat sebagai salah satu syekh 

terpandang di Jazirah.
36

 Banyak dari kalangan ulama hadis, terkhusus nuqqad al-

h}adi>s\, yang memberi persaksian dan pujian atas kapasitas Zuhair bin Mu‘a>wiyah 

dalam periwayatan hadis. Sebagaimana Khairuddi>n al-Zirikli> menyatakan dalam 

kitabnya al-A‘la>m, bahwa Abu> Khais\amah adalah seorang penghafal hadis asal 

Kufah yang luar biasa,
37

 Ibnu ‘Uyainah juga berpendapat bahwa di antara orang 

Ku>fah lainnya, tidak ada yang semisal dengan Abu> Khais\amah. Imam Ah}mad bin 

H{anbal menyatakan kualifikasi kapasitas Zuhair dalam periwayatan hadis adalah 

s\abit, namun jika meriwayatkan hadis dari Ibnu Ish}a>q, maka kualitas riwayatnya 

layyin. Demikian diungkap juga oleh Abu> Zur‘ah, bahwa Zuhair adalah seorang 

rawi s\iqah, kecuali jika ia menerima riwayat hadis dari Abu> Ish}a>q setelah terjadi 

ikhtila>t}. Imam al-Nasa>’i> menilai Zuhair sebagai rawi s\iqah s\abat.38
 

Pada suatu waktu, salah satu penduduk Ku>fah mengatakan bahwa apabila 

Imam al-S{auri> wafat, maka yang layak menggantikannya adalah Zuhair, sebab ia 

lebih unggul dan diprioritaskan dalam konteks al-itqa>n, di mana ia lebih mutqin 

dibandingkan rawi hadis lain yang sebaya dengan Zuhair.
39

 Sebagaimana Ibnu 

Manjawiyah menyebutkan, Zuhair adalah h}a>fiz\ mutqin. Demikian juga al-Bazza>r 

memuji kapasitas Zuhair, yaitu s\iqah. Sementara al-‘Ijli> menyatakan bahwa 
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Al-Mizzi>, Tahz\i>b al-Kama>l fi> Asma>’ al-Rija>l, Jilid 9, h. 425. 
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Al-Z|ahabi>, Al-Ka>syif, Jilid 1, h. 408. 
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Syamsuddi>n Al-Z|ahabi>, Mi>za>n al-I’tida>l fi> Nuqdi al-Rija>l, Jilid 3 (Cet. I; Beirut: Da>r al-

Kutub al-’Ilmiyah, 1995), h. 125. 
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Zuhair adalah rawi hadis yang berkredibilitas dan berintegritas, ia dikenal telah 

banyak meriwayatkan hadis.
40

 Zuhair bin Mu‘a>wiyah juga sangat mencintai 

sunah-sunah Nabi saw, ia senantiasa menjaga dan memeliharanya dengan baik, 

bahkan mengimplimentasikan dalam kehidupannya sehari-hari.
41

  

Berdasarkan pemaparan mengenai biografi Ah}mad bin ‘Abdul Ma>lik dan 

Zuhair sebelumnya, maka penulis menyimpulkan bahwa sanad antara keduanya 

saling bersambung serta riwayat hadisnya valid. Demikian hal ini dapat dilihat 

dan dibuktikan melalui beberapa uraian, sebagai berikut: 

1) Serupa dengan sebelumnya, demikian pula metode periwayatan atau sigat 

tahammul wa al-ada>’ di antara Ah}mad bin ‘Abdul Malik dan Zuhair yaitu 

dengan simbol “حدثنا” (telah menceritakan kepada kami). Salah satu 

simbol dari metode al-sama>’ ini menempati tingkat tertinggi dalam hal 

periwayatan hadis, sehingga dapat menjadi indikator kuat terjadinya liqa’ 

antara Ah}mad bin ‘Abdul Malik dan Zuhair. 

2) Kalkulasi selisih antara tahun wafat yang meriwayatkan hadis dan tahun 

lahir yang menerima riwayat hadis; jika Ah}mad bin ‘Abdul Malik lahir 

pada tahun 150 H, dan Zuhair wafat pada tahun 172 H, 173 H, 174 H, 

atau 177 H, maka selisih keduanya adalah sekitar 22 hingga 27 tahun. 

Sementara usia minimal dalam periwayatan hadis menurut ulama adalah 

15 tahun. Jika dikalkulasikan hasil selisih tahun dengan usia minimal 15 

tahun, maka hasilnya menjadi sekitar 7 hingga 12 tahun. Demikian selama 
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Abi> al-Fad}l Ibnu H{ajar Al-’Asqala>ni>, Tahz\i>b al-Thz\i>b, Jilid 1 (Beirut: Mu’assasah Al-
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rentang 7 hingga 12 tahun ini dapat menjadi satu indikator probabilitas 

liqa’ antara Ah}mad bin ‘Abdul dan Zuhair bin Mu‘a>wiyah. 

3) Sebagaimana telah disinggung, bahwa Jazirah merupakan negeri kelahiran 

Ah}mad bin ‘Abdul Malik. Sementara itu, Zuhair bin Mu‘a>wiyah adalah 

penduduk asli Ku>fah, kemudian melakukan rihlah ke Jazi>rah pada 164 H, 

ia menetap dan wafat di sana. Demikian hal tersebut dapat menjadi satu 

indikator probabilitas keduanya saling bertemu di Jazirah. 

4) Berdasarkan daftar sejumlah nama rawi yang menerima riwayat hadis dari 

Zuhair bin Mu‘a>wiyah, ditemukan salah satu di antaranya adalah Ah}mad 

bin ‘Abdul Malik. Sementara dalam daftar sejumlah rawi di mana Ah}mad 

bin ‘Abdul Malik pernah menerima riwayat hadis dari mereka, juga 

disebutkan salah satunya ialah Zuhair bin Mu‘a>wiyah. Demikian hal ini 

dapat menjadi satu indikator bahwa keduanya pernah bertemu. 

5) Setelah menyelisik dan menimbang sejumlah penilaian ulama terhadap 

kualitas personalitas Ah}mad bin ‘Abdul Malik dan Zuhair bin Mu‘a>wiyah, 

terbukti bahwa kedua rawi tersebut memenuhi kualifikasi sebagai rawi 

s\iqah. Maka mustahil bagi salah satu atau di antara kedua rawi tersebut 

melakukan manipulasi dalam periwayatan hadis. 

Berlandaskan pada lima poin indikator di atas, dapat disimpulkan bahwa 

pertalian antara yang menyampaikan dan yang menerima riwayat hadis, dalam 

hal ini Zuhair bin Mu‘a>wiyah dan Ah}mad bin ‘Abdul Malik, adalah dinilai valid 

dan memenuhi kualifikasi ittis}al al-sanad menurut Imam Muslim.  

d. Abu> ’Isha>q 

Abu> Ish}a>q al-Subay‘i>, nama lengkapnya ‘Amru> bin ‘Abdullah bin ‘Ali> bin 

Ah}mad bin Z|i> Yahmad bin al-Subay‘i> al-Hamda>ni> al-Ku>fi>, adalah sosok tokoh 

terkemuka dari kalangan ta>bi‘i>n, yaitu generasi muslim setelah periode Nabi saw. 
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dan para sahabatnya.
42

 Nama “al-Subay‘i>” merupakan toponimi untuk suku Saba‘ 

yang berada di wilayah Hamda>n. Abu> Ish}a>q dilahirkan pada tahun 29 H, tepat 

masih berlangsungnya masa pemerintahan Khali>fah ‘Us \ma>n bin ‘Affa>n, beberapa 

juga mengatakan bahwa ia lahir pada tahun 32 H. Abu> Ish}a>q wafat pada tahun 

127 H di Ku>fah, pendapat lain menyebutkan 128 H, atau 129 H. Adapun menurut 

Yah}ya> bin Ma‘i>n, bahwa ia wafat tahun 132 H.
43

 

Abu> Ish}a>q lahir dan besar di Ku>fah, di mana ia dikenal sebagai salah satu 

rawi hadis yang produktif. Namun menurut satu keterangan, bahwa Abu> Ish}a>q 

tidak pernah sekalipun mendengar riwayat hadis langsung dari ‘Alqamah, bahkan 

ia hanya mendengar empat riwayat hadis dari H{a>ris\ al-A‘war. Tetapi di sisi lain, 

dalam kitab al-S{iqa>t karya al-‘Ijli>, dikabarkan bahwa ia pernah meriwayatkan 

hadis dari 38 sahabat Nabi saw.
44

 Demikian Abu> Ish}a>q bersaksi bahwa ia pernah 

melihat s}ah}a>bah ‘Ali> bin Abi> T{a>lib membawakan khutbah dengan penampilan 

rambut dan janggutnya yang berwarna putih. 

‘Amru> bin ‘Abdullah Abu> Ish}a>q
45

 disebutkan pernah meriwayatkan hadis 

dari sahabat al-Bara’ bin ‘A<zib, ‘Ali> bin Abi> T{a>lib, Ibnu ‘Umar, Ibnu Abba>s, ‘Adi> 

bin H{atim, Zaid bin Arqam, Ra>fi‘ bin Khudaij, al-Nu‘ma>n bin Basyi>r, Ja>bir bin 

Samrah, Kha>lid bin ‘Araft}ah, ‘Urwah bin Abi> al-Ja‘ad al-Ba>rqi>, H{a>ris\ah bin 

Wahab al-Khaza>‘i>, ‘Amru> bin H{ari>s \ al-Makhzu>mi>, Mu‘a>wiyah bin Abi> Sufya>n, 
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‘Abdullah Yazi>d al-Ans}a>ri>, ‘Abdullah bin al-Zubair, dan lain-lain. Selain itu, ada 

juga sejumlah orang yang menerima riwayat hadis darinya, seperti Mans}u>r, al-

A‘masy, Sufya>n, Syu‘bah, Zuhair bin Mu‘a>wiyah, dan lain-lain.
46

 

Ah}mad bin H{anbal pernah mengatakan kepada anaknya, Abdullah, bahwa 

Abu> Isha>q lebih unggul daripada al-Suddi> (dalam hal periwayatan hadis), ia 

merupakan sosok yang berkredibilitas, tetapi beberapa orang yang meriwayatkan 

hadis darinya memiliki sedikit kekurangan. Abu> Ish}a>q diakui oleh banyak ulama 

hadis sebagai salah satu rawi yang s\iqah, hafalannya lebih kuat daripada Abu> 

Ish}a>q al-Syi>ba>ni>, dan ia mirip dengan al-Zuhri> dalam jumlah riwayat hadis yang 

dimiliki.
47

 Fud}ail bin Gazwa>n mengatakan bahwa Abu> Ish}a>q mengkhatamkan 

bacaan al-Qur’an dalam kurun tiga hari, ia juga dikenal gemar berpuasa dan 

melaksanakan salat malam. Ayah al-‘Ijli> pernah menceritakan, bahwa Abu> Ish}a>q 

adalah seorang yang sering memotivasi para pemuda untuk senantiasa belajar dan 

membaca al-Qur’an. Namun seiring waktu berjalan, daya ingatnya menurun saat 

setelah ia memasuki usia tua renta, hingga memengaruhi hafalan hadisnya.
48

 

Abu> Ish}a>q al-Subay‘i> pernah turut serta dalam beberapa peperangan, ia 

dikenal sebagai seorang yang rajin berpuasa sunah. Ia hidup selama sekitar 95 

tahun,
49

 juga disebutkan bahwa ia wafat pada usia 97 tahun, 100 tahun, atau 

sekitar itu. Selain sisi ‘adalahnya, beberapa ulama mengatakan bahwa Abu> Ish}a>q 
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mengalami ikht}ila>t di usia tuanya, sebagian yang lain menyebutkan bahwa ia 

adalah seorang mudallis. Sebagaimana Ibnu Hibba>n mengatakan, bahwa Abu> 

Ish}a>q terlibat dalam praktik tadlis hadis. Sebagian dari nuqqad al-h}adi>s\ menyebut 

Abu> Ish}a>q sebagai mudallis, sebab ia menyembunyikan sumber asli riwayat hadis 

yang diterimanya. Di samping itu, ia juga pernah terlibat dalam konfilk Ku>fah 

pada masanya, di mana ia diusir oleh Bani> Abi> Ish}a>q sebab dicurigai mencari 

hubungan dengan penguasa setempat, yaitu Yu>suf bin ‘Umar. Akhirnya, Abu> 

Ish}a>q wafat pada saat kedatangan D{ah}h}a>k al-Kha>riji> di Kufah.
50

 

‘Amru> bin ‘Abdullah bin ‘Ubaid, juga disebut ‘Ali>, atau Ibnu Abi> 

Sya‘i>rah al-Hamda>ni>, juga dikenal sebagai Abu> Ish}a>q al-Subay‘i> adalah rawi 

yang s\iqah, ‘a>bid, serta banyak meriwayatkan hadis, tetapi mengalami ikhtila>t} di 

akhir usianya, bahkan sebagian ulama menggolongkannya sebagai rawi mudallis. 

Sebagaimana Ibnu H{a>jar al-Asqala>ni> dalam kitab Ta‘ri>f Ahli al-Taqdi>s bi 

Mara>tib al-Maus}u>fi>n bi al-Tadli>s menyatakan Abu> Ish}a>q terkenal melakukan 

tindakan tadli>s dalam meriwayatkan hadis.
51

 Abu> Ish}a>q termasuk dalam t}abaqah 

ketiga, yaitu generasi tabi‘i>n pertengahan, ia wafat tahun 129 H, ada juga yang 

mengatakan sebelum atau setelah itu.
52

 Meskipun beberapa catatan mengandung 

keraguan terhadap kapasitasnya, namun di sisi lain, secara kualifikasi ia tetap 

dianggap sebagai tabi‘i>n yang terpercaya.  

Keterangan mengenai ikht}ila>t} dan tadlisnya Abu> Ish}a>q menuai perbedaan 

pandangan di kalangan ulama. Pada dasarnya, ada dua faktor penyebab ikht}ila>t}, 
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yaitu sebab seseorang memasuki usia lanjut, atau karena kitab catatan hadisnya 

rusak, terbakar ataupun hilang. Berlandaskan data yang telah diuraikan di atas, 

menunjukkan bahwa pada kasus Abu> Ish}a>q yaitu oleh faktor pertama, mengingat 

ia memiliki umur panjang. Sehingga sebagian rawi yang menerima hadis dari 

Abu> Ish}a>q saat setelah mengalami ikht}ila>t}, maka hadis tersebut dihukumi d}a‘i>f.  

Menurut al-Z|ahabi>, sesuatu yang menimpa diri Abu> Ish}a>q bukan ikht}ila>t}, 

tetapi tagayyur. Al-Z|ahabi> juga menegaskan bahwa Abu> Ish}a>q s\qah tanpa harus 

memperselisihkannya. Adapun saat beranjak menua, hafalannya berubah, bukan 

ikht}ila>t}. Berkenaan dengan tadlis Abu> Ish}a>q, berdasarkan pandangan S{ala>h}uddi>n 

al-‘Ala>’i yang dikutip oleh Ibnu H{ajar, bahwa mudallis tingkatan ketiga dapat 

diterima riwayat hadisnya apabila terbukti dan memakai sigat periwayatan “al-

sama>’”. Namun sebagian ulama ada juga yang menolak secara mutlak, seperti 

Abi> al-Zubair al-Makki>.
53

 Al-‘Ala>’i dalam Ja>mi‘ al-Tah}s}i>l menyinggung tentang 

pribadi Abu> Ish}a>q al-Subay‘i>, dalam bab pembahasan di mana menyebutkan para 

rawi yang riwayat hadisnya dihukumi irsal. Demikian Abu> Ish}a>q dikategorikan 

sebagai rawi yang terkadang meriwayatkan hadis mursal. Terdapat beberapa rawi 

maupun riwayat hadis, di mana Abu> Ish}a>q tidak pernah bertemu atau mendengar 

langsung dari mereka. Namun Abu> Bakar al-Bardi>ji> mengemukakan bahwa Abu> 

Ish}a>q pernah mendengar riwayat hadis secara langsung dari sejumlah s}ah}a>bah, di 

antaranya adalah al-Bara>’ bin ‘A<zib.
54

 

Berdasarkan pemaparan mengenai biografi Zuhair dan Abu> Ish}a>q al-

Subay‘i > sebelumnya, maka penulis menyimpulkan bahwa transmisi hadis antara 
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keduanya saling bersambung serta riwayat hadisnya valid. Demikian hal ini dapat 

dilihat dan dibuktikan melalui beberapa uraian, sebagai berikut: 

1) Simbol tahammul wa al-ada>’ dalam periwayatan hadis antara Zuhair bin 

Mu‘a>wiyah dan Abu> Ish}a>q al-Subay‘i> yaitu “حدثنا”. Sebagaimana dalam 

konteks transmisi hadis, metode al-sama>’ dapat menjadi satu indikator 

adanya liqa’ antara yang meriwayatkan dan menerima riwayat hadis. 

2) Kalkulasi selisih antara tahun wafat Abu> Ish}a>q al-Subay‘i> dan tahun lahir 

Zuhair bin Mu‘a>wiyah, selaku yang meriwayatkan dan yang menerima 

riwayat hadis, yaitu; Jika Abu> Ish}a>q wafat pada tahun 129 H, dan Zuhair 

lahir pada tahun 100 H, maka selisihnya 29 tahun. Adapun selisih tersebut 

dikalkulasikan dengan usia minimal 15 tahun, hasilnya menjadi 14 tahun. 

Demikian selama rentang waktu 14 tahun ini dapat menjadi satu indikator 

probabilitas adanya liqa’ antara Abu> Ish}a>q dan Zuhair. 

3) Sebagaimana telah disebutkan bahwa Zuhair bin Mu‘a>wiyah melakukan 

rihlah ilmiah dari Ku>fah ke Jazirah, dan memilih menetap di sana hingga 

wafat. Namun apabila dikalkulasikan, didapati bahwa Zuhair melakukan 

rihlah saat berusia 64 tahun. Hal demikian juga mengindikasikan bahwa 

Zuhair telah hidup di Ku>fah selama 64 tahun, sedangkan di Jazirah hanya 

berkisar 8 hingga 13 tahun. Adapun Abu> Ish}a>q al-Subay‘i > lahir dan wafat 

di Ku>fah, di mana ia hidup dalam kurun waktu 97 atau 100 tahun. Selain 

itu, ada beberapa keterangan dari nuqqad al-h}adi>s\ yang mengindikasikan 

terjalinnya proses periwayatan hadis antara Zuhair dan Abu> Ish}a>q. 

4) Berdasarkan daftar sejumlah nama rawi yang menerima riwayat hadis dari 

Abu> Ish}a>q al-Subay‘i>, ditemukan salah satu di antaranya adalah Zuhair 

bin Mu‘a>wiyah. Begitu pula dalam daftar sejumlah rawi di mana Zuhair 

pernah menerima riwayat hadis dari mereka, disebutkan salah satunya 
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adalah Abu> Ish}a>q. Demikian hal ini dapat menjadi satu indikator bahwa 

keduanya pernah bertemu dan terlibat dalam periwayatan hadis. 

5) Setelah menyelisik, menghimpun, serta menganalisis sejumlah komentar 

ulama terhadap kapasitas dan kapabilitas Zuhair bin Mu‘a>wiyah maupun 

‘Amru bin ‘Abdullah bin ‘Ubaid (Abu> Ish}a>q), menunjukkan bahwa Zuhair 

memenuhi kualifikasi sebagai rawi yang s\iqah, sedangkan mengenai Abu> 

Ish}a>q terdapat dua sisi; Pada awalnya, Abu> Ish}a>q al-Subay‘i> dikenal dan 

diakui oleh banyak ulama sebagai salah seorang tabi‘i>n yang s\iqah dan 

‘a>bid, serta banyak meriwayatkan hadis, bahkan hafalannya dinilai lebih 

kuat daripada Abu> Ish}a>q al-Syi>ba>ni>. Namun pada akhirnya, Abu> Ish}a>q al-

Subay‘i> mengalami ikhtila>t} saat memasuki usia renta, bahkan sebagian 

ulama menggolongkan ia sebagai rawi mudallis. Meski begitu, terdapat 

keterangan yang mengindikasikan adanya proses periwayatan hadis antara 

Zuhair dan Abu> Ish}a>q. Dengan demikian, penulis menyimpulkan bahwa 

tramsisi hadis antara keduanya adalah ittis}a>l. 

Meskipun terdapat catatan negatif terkait kapasitas dan kapabilitas Abu> 

Ish}a>q sebagai seorang rawi, namun di sisi lain, ia juga tetap dianggap sebagai 

tabi‘i>n yang memenuhi kualifikasi s\iqah. Sebagaimana dinyatakan dengan tegas 

oleh al-Z|ahabi,> bahwa Abu> Ish}a>q adalah s\qah tanpa harus memperselisihkan ke-

s\iqah-annya. Sementara di masa tuanya, ia hanya mengalami perubahan daya 

ingat, bukan ikht}ila>t}. Hal tersebut semakin memperkuat poin kelima. Oleh karena 

itu, dengan berlandaskan pada lima poin indikator di atas, maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa pertalian antara yang meriwayatkan dan yang menerima 

riwayat hadis; Abu> Ish}a>q al-Subay‘i> dan Zuhair bin Mu‘a>wiyah, adalah dinilai 

valid, serta dianggap memenuhi kualifikasi ittis}al al-sanad berdasarkan syarat 

yang dikemukakan oleh Imam Muslim. 
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e. Al-Bara>’ 

Al-Bara>’ bin ‘A<zib bin al-H{a>ris\ bin ‘A<di> bin Jusyam bin Majda‘ah bin 

H{a>ris\ah bin al-H{a>ris\ bin ‘Amru> bin Ma>lik bin al-Aus al-Ans}a>ri> al-Aus, yakni Abu 

‘Amru>, atau Abu ‘Uma>rah, dan ini yang lebih valid. Ia merupakan salah seorang 

sahabat Nabi saw, yang juga keturanan dari sahabat lainnya.
55

 Al-Bara>’ bin ‘A<zib 

bertempat tinggal di Ku>fah, ia sebaya dengan Ibnu ‘Umar, mereka hidup semasa 

dengan Nabi saw, bahkan bertemu dengannya, demikian keduanya termasuk 

dalam kategori s}iga>r al-s}ah}a>bah. Menurut satu keterangan, bahwa suatu ketika 

al-Bara>’ dan Ibnu ‘Umar hendak ikut dalam peperangan Badar, namun Nabi saw. 

tidak mengizinkan lantaran usianya yang masih belia saat itu.
56

  

Al-Bara>’ dan Ayahnya termasuk dalam kategori s}ah}a>bah. Sementara 

mengenai Ibunda al-Bara>’, ada dua pandangan. Pendapat pertama menyebutkan 

bahwa Ibunya adalah H{abi>bah binti Abi> H{abi>bah bin al-H{abba>b bin Anas bin 

Zaid, dari Bani> Ma>lik bin al-Najja>r. Sedangkan, pendapat lainnya menyebutkan 

bahwa Ibunya adalah Ummu Kha>lid binti S|a>bit bin Sina>n bin ‘Ubaid bin 

S|a‘labah bin ‘Ubaid bin al-Abjar, yang merupakan anak dari Khudrah bin ‘Auf 

al-H{a>ris\ bin al-Khazraj, putra Abu Sa‘i>d al-Khudri>.
57

 

Meski Rasulullah saw. tidak mengizinkan al-Bara>’ bin ‘A<zib turut serta 

dalam perang Badar kala itu, maka perang Uh}ud menjadi peristiwa pertama yang 

disaksikannya –ada juga yang mengatakan perang Khandaq–. Bahkan, tercatat ia 

pernah mengikuti sekitar empat belas ekspedisi dan peristiwa penting bersama 

                                                           
55

Abu> Ja’far Muh}ammad bin Jari>r Al-T{abari>, Ta>ri>kh al-T{abari>, Jilid 11 (Cet. VII; Beirut: 

Da>r al-Tura>s\, 1967), h. 674. 

56
Muh}ammad bin H{ibba>n, al-S|iqa>t, Jilid 3 (Cet. I; Hyderabad: Da>’irat al-Ma’a>rif al-

’Us\ma>niyah, 1973), h. 26. 

57
Abu al-H{ajja>j Yu>suf Al-Mizzi>, Tahz\i>b al-Kama>l fi> Asma>’ al-Rija>l, Jilid 4 (Cet. II; 

Beirut: Mu’assasah Al-Risalah, 1983), h. 35. 
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Rasulullah saw. Menurut informasi lainnya, ia melakukan perjalanan bersama 

Rasulullah saw. sebanyak lima belas atau delapan belas kali. Ia juga pernah ikut 

memerangi dan melawan kelompok Khawa>rij.
58

 Selain itu, Al-Bara>’ ikut serta 

dalam beberapa peristiwa gazwah dan tustar bersama Abu> Mu>sa>. Sementara 

bersama ‘Ali> bin Abi> T{a>lib, ia turut serta dalam peperangan Ja>mal, Siffi>n, dan 

Nahrawa>n. Kemudian ada riwayat yang menyebutkan bahwa pada tahun 24 H, 

wilayah al-Ray berhasil ditaklukkan oleh al-Bara>’, secara perdamaian maupun 

peperangan. Namun, menurut Abu> ‘Ubaydah, justru H{uz\aifah yang berhasil 

menaklukkan wilayah tersebut, yaitu pada tahun 22 H. Berkenaan dengan ini, ada 

perbedaan pendapat di antara ulama.
59

 

Al-Bara>’ meriwayatkan sejumlah hadis yang marfu>‘ kepada Nabi saw. 

selain mendengar langsung dari Nabi saw., ia juga menerima riwayat hadis yang 

disandarkan kepada Ayahnya dan s}ah}a>bah lainnya, seperti Abu> Bakar al-S{iddi>q, 

‘Umar bin Khat}t}a>b, Ali> bin Abi> T{a>lib, Abi> Ayyu>b Kha>lid bin Zaid al-Ans}a>ri>, 

Bila>l bin Rabba>h}, serta kalangan sahabat besar lainnya.
60

 Selain menerima, ia 

juga menyampaikan hadis kepada beberapa sahabat, termasuk Abu> Juh}ayfah dan 

‘Abdullah bin Yazi>d al-Khat}t}ami>, pun selain dari kalangan sahabat, seperti Abu> 

Ish}a>q al-Subay‘i >.
61

 Imam al-Ra>zi> menyebutkan dalam kitab al-Jarh} wa al-Ta‘di>l, 
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Abi> al-Fad}l Ibnu H{ajar Al-’Asqala>ni>, al-Is}a>bah fi> Tamyi>z al-S{ah}a>bah, Jilid 1 (Cet. I; 

Beirut: Da>r al-Kutub al-’Ilmiyah, 1994), h. 147. 

59
’Izuddi>n bin al-As\i>r Al-Jazari>, Asad al-Ga>bah fi> Ma’rifah al-S{ah}a>bah, Jilid 1 (Cet. I; 

Beirut: Da>r al-Kutub al-’Ilmiyah, 1994), h. 362-363. 

60
Al-’Asqala>ni>, Tahz\i>b al-Thz\i>b, Jilid 1, h. 215-216. 

61
Abi> al-Fad}l Ibnu H{ajar Al-’Asqala>ni>, al-Is}a>bah fi> Tamyi>z al-S{ah}a>bah, Jilid 1, h. 147. 
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ada sejumlah rawi yang menerima riwayat hadis dari al-Bara>’, di antaranya; al-

Syu‘bi>, ‘Abdullah bin Yazi>d al-Ans}a>ri>, ‘Adi> bin S|a>bit, Abu> Ish}a>q al-Subay‘i>.
62

 

Informasi mengenai tahun wafat al-Bara>’ bin ‘A<zib, ada berbagai versi. 

Menurut informasi pertama, bahwa al-Bara>’ wafat sekitar tahun 70-an hijriah.
63

 

Informasi lain menegaskan, yaitu tahun 76 H.
64

 Adapun Ibnu H{ibba>n, bahwa al-

Bara>’ wafat pada tahun 72 H, sementara dalam kitab al-Masya>hi>r yaitu tahun 71 

H, dan menurut al-Z|ahabi> yaitu antara tahun 71 atau 72 H di Iraq,
65

 bertepatan 

pada masa kepemimpinan Mus}‘ab bin al-Zubair sebagai gubernur. 

Berdasarkan uraian mengenai biografi Abu> Ish}a>q al-Subay‘i> dan al-Bara>’ 

bin ‘A<zib sebelumnya, maka penulis menyimpulkan bahwa transmisi hadis antara 

keduanya saling bersambung serta riwayat hadisnya valid. Demikian hal ini dapat 

dilihat dan dibuktikan melalui beberapa indikator, sebagai berikut: 

1) Metode periwayatan hadis antara Abu> Ish}a>q al-Subay‘i> dan al-Bara>’ bin 

‘A<zib yaitu dengan menggunakan h}arf atau kata “قيل” (qi>la).
66

 Meskipun 

h}arf “قيل” tersebut tidak memastikan ketersambungan sanad, namun hal 

ini didukung oleh beberapa indikator lainnya. 
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Al-Ra>zi>, Kita>b Al-Jarh} wa Al-Ta’di>l, Jilid 2 (Cet. II; Beirut: Da>r “Ihya>” al-Tura>s\ al-

’Arabi>, [t.th.]), h. 399. 

63
Al-Z|ahabi>, Al-Ka>syif, Jilid 1, h. 264. 

64
Al-’Ijli>, Ma’rifah al-S|iqa>t, Jilid 1, h. 245. 

65
Abu al-H{ajja>j Yu>suf Al-Mizzi>, Tahz\i>b al-Kama>l fi> Asma>’ al-Rija>l, Jilid 4, h. 35. 

66
Penggunaan kata “قيل” yang dikategorikan serupa dengan “َفلَن َقال َيقول، كَان  dan ”ذكر،

selainnya, menuai kontroversi di kalangan ulama. Sebagian ulama menilai beberapa h}arf tersebut 

merupakan indikator periwayatan dengan metode al-sama>’. Namun, sebagian yang lain 

menganggapnya sebagai indikator cara al-sama>’ apabila h}arf tersebut digunakan oleh rawi hadis 

yang terjaga dari praktik tadlis. Pendapat ini mensejajarkan status h}arf tersebut dengan h}arf “عن”. 

Lihat Syuhudi Ismail, Kaidah Kesahihan Hadis (Jakarta: Bulan Bintang, 1995), h. 62. 
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2) Kalkulasi selisih antara tahun wafat Al-Bara>’ bin ‘A<zib dan tahun lahir 

Abu> Ish}a>q al-Subay‘i>, selaku yang meriwayatkan dan yang menerima 

riwayat hadis, yaitu; Jika al-Bara>’ wafat pada tahun 72 H, dan Abu> Ish}a>q 

lahir pada tahun 32 H, maka selisihnya 40 tahun. Adapun selisih tersebut 

dikalkulasikan dengan usia minimal 15 tahun, hasilnya menjadi 25 tahun. 

Demikian selama rentang waktu 25 tahun ini dapat menjadi satu indikator 

probabilitas adanya liqa’ antara al-Bara>’ dan Abu> Ish}a>q. 

3) Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa Abu> Ish}a>q al-Subay‘i> 

dan al-Bara>’ bin ‘A<zib berdomisili di Ku>fah, keduanya lahir dan wafat di 

sana. Demikian keterangan ini dapat menjadi satu indikator imka>n al-liqa>’ 

antara Abu> Ish}a>q dan al-Bara>’. 

4) Berdasarkan informasi yang terdapat dalam beberapa kitab rija>l al-h}adi>s\, 

disebutkan daftar nama rawi yang menerima riwayat hadis dari al-Bara>’, 

baik dari kalangan s}ah}a>bah maupun tabi‘i>n, dan ditemukan salah satu di 

antaranya adalah Abu> Ish}a>q. Begitu pula sebaliknya, terdapat keterangan 

bahwa Abu> Ish}a>q pernah menerima riwayat hadis dari al-Bara>’. Hal ini 

dapat menjadi satu indikator bahwa keduanya pernah bertemu. 

5) Al-Bara>’ bin ‘A<zib adalah salah seorang sahabat Nabi saw,
67

 sementara 

Abu> Ish}a>q al-Subay‘i> termasuk dalam generasi tabi‘i>n. Kedua tokoh ini 

dianggap s\iqah oleh sejumlah ulama sebab integritas dan kontribusinya 

dalam periwayatan hadis. Meski demikian, personalitas Abu> Ish}a>q menuai 

kritikan jarh} dari sebagian kritikus hadis.  

                                                           
67

Mayoritas ulama hadis periode klasik, telah bermufakat dan mendengungkan kaidah 

"kull al-s}ah}a>bah hum 'udu>l" (semua sahabat Nabi saw. dinilai kredibel). Lihat Wahidul Anam, 

Dekonstruksi Kaidah ’Ada>lah al-Saha>bah, 1 ed. (Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara, 2016), h. v. 
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Demikian uraian analisis ittis}a>l al-sanad yang merupakan bagian dari naqd 

al-h}adi>s\. Hasil analisis ini melibatkan sejumlah indikator yang dianggap dapat 

menguatkan sekaligus membuktikan ketersambungan sanad hadis (yang menjadi 

fokus penelitian), yaitu memperhatikan dan menimbang; 1) Metode periwayatan 

yang digunakan oleh setiap rawi; 2) Kalkulasi selisih antara tahun wafat guru 

(yang meriwayatkan hadis) dengan tahun lahir murid (yang menerima riwayat 

hadis); 3) Catatan histori mengenai domisili, negeri hidup dan wafat, serta rihlah 

ilmiah setiap rawi; 4) Daftar nama guru dan murid setiap rawi yang termaktub 

dalam sejumlah kitab rija>l al-h}a>di>s\; 5) Penilaian dan persaksian sejumlah ulama 

nuqqad al-h}adi>s terhadap personalitas setiap rawi. 

Setelah menyelisik personalitas setiap rawi yang termasuk dalam deretan 

transmisi hadis dengan memperhatikan lima indikator di atas, kemudian penulis 

memperoleh hasil bahwa empat rawi di antaranya memenuhi kualifikasi sebagai 

rawi s\iqah berdasarkan persaksian dari para ulama, yaitu Ah}mad bin Hanbal 

(selaku mukharrij atau mudawwin), Ah}mad bin ‘Abdul Malik (sanad pertama), 

Zuhair bin Mu‘a>wiyah (sanad kedua), dan al-Bara>’ bin ‘A<zib (sanad terakhir; 

rawi a‘la>). Sementara satu rawi lainnya mendapat penilaian negatif dari sebagian 

kritikus hadis, yaitu Abu> Ish}a>q al-Subay‘i> (sanad ketiga). 

Menurut komentar para kritikus hadis, beberapa memberi penilaian positif 

terhadap personalitas Abu> Ish}a>q, namun sebagian lainnya menilai negatif. Hal ini 

sebab Abu> Ish}a>q dianggap mengalami ikht}ila>t} di usia tuanya, juga disebutkan 

bahwa ia pernah melakukan tadlis. Adapun pendapat lain yang menyebutkan 

bahwa Abu> Ish}a>q tidak mengalami ikht}ila>t}, tetapi tagayyu>r, yaitu gangguan pada 

daya memori seorang rawi. Namun, perlu menekankan kembali bahwa banyak 

ulama menyebut Abu> Ish}a>q sebagai salah seorang tabi‘i>n yang kredibel, banyak 

meriwayatkan hadis, dan seorang ahli ibadah. 
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Penulis akan meninjau kembali penilaian analitis oleh segenap nuqqad al-

h}adi>s\ terhadap kapasitas dan kapabilitas Abu> Ish}a>q sebagai salah seorang rawi 

hadis, sekaligus menerangkan kapasitas para kritkus hadis itu sendiri dalam tiga 

kategori, yaitu mutasyaddid (ketat dalam mengevaluasi), mutawassit} (moderat) 

dan mutasa>hil (permisif). Adapun berikut ini adalah uraiannya:  

a. Penilaian ta‘di>l terhadap Abu> Ish}a>q, antara lain dikemukakan oleh Imam 

Ah}mad bin H{anbal, yaitu dengan kualifikasi s\iqah. Demikian juga oleh al-

Zahabi>, al-Nasa>’i>, Yah}ya> bin Ma‘i>n, Abu> H{a>tim al-Ra>zi>, dan Ibnu H{ibba>n, 

menyatakan bahwa Abu> Ish}a>q adalah periwayat yang s\iqah. Di samping itu, 

mereka semua tergolong sebagai kritikus mutasyaddid, yang sangat tegas 

dalam menilai ta‘di>l seorang rawi hadis. Terdapat pula keterangan yang 

menyebutkan bahwa Imam al-Bukha>ri> dan Imam Muslim menukil riwayat 

hadis melalui jalur Abu> Ish}a>q al-Subay‘i> sebagai dalil dalam kitab S{ah}i>h} 

keduanya. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu> Ish}a>q dihimpun oleh sekitar 32 

mudawwin, dengan riwayat hadis berjumlah masing-masing puluhan hingga 

ribuan. Imam al-Bukha>ri> sendiri menukil 162 riwayat melalui jalur Abu> Ish}a>q, 

sementara Imam Muslim terhitung 101 riwayat. 

b. Ulama hadis yang menyebutkan Abu> Ish}a>q sebagai rawi mudallis, antara lain: 

Imam al-Nasa>’i>, al-T{abari> dalam kitab Tahz\i>b al-A<s\ar, al-Ala>’i> (sebagaimana 

dikutip oleh Ibnu H{ajar al-‘Asqala>ni>), dan Ibnu H{ibba>n (namun, nama Abu> 

Ish}a>q tercatat dalam kitab al-S|iqa>t). Imam al-Nasa>’i> dan Ibnu H {ibba>n 

tergolong sebagai kritikus mutasyaddid, yaitu bersikap tegas dalam jarh} dan 

berhati-hati dalam ta‘di>l. Selanjutnya, kritikus yang menyatakan Abu> Ish}a>q 

mengalami ikhtila>t}, yaitu: Ibnu H{ajar dalam kitab Taqri>b al-Tahz\i>b dan juga 

Ibnu S{ala>h}. Namun di sisi lain, Ibnu S{ala>h} menyebutkan bahwa Abu> Ish}a>q 

mengalami tagayyur pada hafalannya (karena faktor usia lanjut), demikian 
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pula dikatakan oleh Yah}ya> bin Ma‘i>n dan al-Zahabi>. Yah}ya> bin Ma‘i>n sendiri 

termasuk kritikus mutasyaddid, sedangkan al-Zahabi> tergolong mutawassit}}. 

Adapun Syu‘bah bin al-H{ajja>j mengatakan, bahwa terdapat riwayat hadis 

tertentu yang disandarkan kepada al-Bara>’ oleh Abu> Ish}a>q, namun ia tidak 

mendengar riwayat hadis tersebut. 

Berdasarkan uraian dua poin sebelumnya, yaitu menilik penilaian jarh} wa 

ta‘di>l dari sejumlah kritikus hadis terhadap personalitas Abu> Ish}a>q, maka penulis 

akan menerapkan kaidah jarh} wa ta‘di>l sebagai upaya solutif dan objektif untuk 

mengatasi sekaligus menetapkan kesimpulan dari penelitian sanad ini. Demikian 

penulis menerapkan salah satu kaidah yang telah disepakati oleh jumhur ulama 

nuqqa>d al-h}adi>s\, yaitu: “ إلَإذاَثبتَالجرحَالمفسرفاحكمَللمعدلََلدَ عضَالجارحَوالمإذاَتعارَ ” 

(apabila berlawanan antara pendapat ja>rih} dan mu‘addil, maka berpatokan pada 

mu‘addil, kecuali jika penilaian jarh} diiringi penjelasan). 

Kaidah tersebut menunjukkan bahwa penilaian ta‘di>l lebih diutamakan. 

Adapun kritikan terkait kelemahan Abu> Ish}a>q, yakni datang kemudian. Penilaian 

ta‘di>l diunggulkan sebab beberapa hal, yaitu: 1) Mayoritas ulama yang menyebut 

s\iqah terhadap Abu> Ish}a>q adalah golongan mutasyaddid atau muta’annit; 2) Lafal 

 termasuk pada taraf penilaian ta‘di>l tertinggi; 3) Kritikan terkait kelemahan ”ثقة“

Abu> Ish}a>q datang belakangan; 4) Meski kritikan itu disertai dengan penjelasan, 

tetapi tidak satupun yang menyebutkan dengan lafal jarh} sebagaimana yang telah 

dirumuskan oleh ulama nuqqa>d al-h}adi>s\ (misalnya; lafal “s\iqah” untuk penilaian 

ta‘di>l); 5) Abu> Ish}a>q teridentifikasi melakukan praktik tadlis, tetapi tidak sampai 

pada taraf “كذب” maupun sejenisnya (sehingga dapat merusak kualitas riwayat 

hadisnya). Disebutkan juga bahwa ia mengalami ikhtila>t} atau tagayyur (namun, 

yang diunggulkan adalah pendapat yang menyebut “tagayyur”), sementara hal ini 

tidak tergolong da‘i>f, akan tetapi khafi>f al-dabt} (berstatus hasan). 
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2. Nati>jah Naqd al-Sanad 

Setelah melalui tahap penelitian sanad, demikian penulis menyimpulkan 

bahwa sanad hadis yang menjadi objek kajian dalam skripsi ini adalah berkualitas 

hasan liz\atihi. Namun setelah menimbang beberapa hal, kualitas sanad tersebut 

kemudian naik taraf menjadi s}ah}i>h} ligairihi. Berikut adalah uraian latar belakang, 

yang sekaligus menguatkan argumentasi penulis: 

a. Seluruh periwayat yang terlibat dalam transmisi hadis ini dinilai s\iqah atau 

kredibel oleh banyak ulama hadis, khususnya ahli nuqqa>d al-h}adi>s\. 

b. Riwayat hadis ini memiliki corroboration barupa muta>bi‘, yakni Sima>k bin 

H{arb; beserta syawa>hid, yaitu Ja>bir bin Samrah bin Juna>dah dan Ja>bir bin 

‘Abdullah bin ‘Amru> bin H{aza>m al-Ans}a>ri. 

c. Berdasarkan kasus Abu> Ish}a>q al-Subay‘i> (telah dibahas sebelumnya), tidak 

ditemukan keterangan yang secara eksplisit menyebutkan bahwa Abu> Ish}a>q 

melakukan praktik tadlis pada jalur periwayatan hadis ini. Meski seandainya 

Abu> Ish}a>q terbukti melakukan tadli>s, maka status riwayat hadis ini menjadi 

mursal kha>fy. Menurut Imam sl-Syafi‘i>, bahwa hadis yang berstatus mursal 

dapat menjadi maqbu>l apabila memenuhi tiga syarat, yaitu: 1) Tabi‘i>n yang 

menggugurkan termasuk kalangan kiba>r al-tabi‘i>n, yakni berjumpa sebagian 

besar sahabat; 2) Matan hadis serupa juga diriwayatkan oleh jalur lain, baik 

secara muttas}il ataupun mursal; dan 3) Seluruh narator hadis yang terlibat 

adalah orang-orang yang dinilai s\iqah oleh para ulama.
68

 Adapun kasus Abu> 

Ish}a>q ini memenuhi tiga ketentuan tersebut. 
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Syuhudi Ismail, Pengantar Ilmu Hadits, (Cet. II; Bandung: Penerbit Angkasa, 1987), h. 

175. 
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d. Kasus Abu> Ish}a>q selanjutnya adalah mengalami tagayyur pada memorinya, 

tepat pada saat memasuki usia renta (telah dijelaskan sebelumnya). Menurut 

pendapat ulama, bahwa hadis yang diriwayatkan oleh seorang rawi setelah ia 

mengalami tagayyur, maka kualitasnya adalah h}asan.
69

 Kemudian ditemukan 

sanad lain yang dapat menopangnya, sehingga kualitas riwayat hadis tersebut 

naik taraf menjadi sah}i>h} ligairihi. 

e. Riwayat hadis serupa juga dinukil oleh Imam al-Bukha>ri>, melalui jalur Abu> 

Ish}a>q, di mana berdasarkan pengakuan dan kesepakatan segenap ulama bahwa 

Imam al-Bukha>ri> sangat selektif, tegas, dan ketat dalam menilai, menimbang, 

serta memasukkan riwayat hadis dalam kitab S{ah}i>h} al-Bukha>ri>. 

f. Kualitas sanad hadis ini juga diperkuat oleh pandangan ulama hadis lainnya, 

seperti: 1) Syekh al-Alba>ni> dalam Syama>’il al-Muh}ammadiyah, mengatakan 

bahwa riwayat hadis tersebut dikuatkan oleh jalur periwayatan lainnya; dan 

2) Syu‘aib al-Arnaut} dalam Musnad Ah}mad bin H{anbal, menyatakan bahwa 

riwayat hadis tersebut s}ah}i>h} berdasarkan syarat Imam al-Bukha>ri>. 

Setelah melakukan analisis terhadap keabsahan sanad hadis yang menjadi 

fokus kajian dalam skripsi ini, penulis memperoleh kesimpulan bahwa kualitas 

sanad hadis tersebut dapat dikategorikan sebagai s}ah}i>h} ligairihi. Namun, dalam 

metodologi penelitian hadis, analisis terhadap autentisitas sanad hanyalah satu 

langkah dari beberapa tahapan yang semestinya dilakukan untuk mengevaluasi 

kesahihan suatu riwayat hadis. Kemudian, langkah berikutnya adalah melakukan 

analisis terhadap autentisitas matan hadis.  
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3. Naqd al-Matn 

Analisis terhadap matan hadis dilakukan untuk mengevaluasi autentisitas 

hadis dari segi substansi atau konten hadis tersebut. Proses ini melibatkan kajian 

terhadap teks hadis itu sendiri. Sebagaimana telah disinggung di awal, bahwa ada 

tiga langkah metodologis dalam penelitian matan hadis, yaitu: 1) Menganalisis 

dan mengevaluasi kualitas sanad hadis yang bersangkutan; 2) Menyusun redaksi 

matan yang semakna, dengan menggunakan metode muqa>ranah guna mengukur 

keberagaman redaksional teks hadis, serta mengidentifikasi beberapa aspek yang 

berpotensi memengaruhi kualitas matan hadis; dan 3) Meneliti kandungan matan 

hadis. Adapun uraiannya sebagai berikut: 

a. Kualitas Sanad Hadis 

Sebagaimana telah diterangkan sebelumnya, dengan berlandaskan pada 

indikator keabsahan sanad hadis, demikian penulis menyimpulkan bahwa sanad 

hadis yang menjadi fokus penelitian dalam skripsi ini yaitu berkualitas hasan 

liz\atihi, dan kemudian naik taraf menjadi s}ah}i>h} ligairihi. Oleh karena itu, penulis 

akan meneruskan penelitian terhadap keabsahan matan hadis. 

b. Variasi Redaksi Matan Hadis 

Penelitian pada bagian ini bertujuan untuk mengidentifikasi keberadaan 

‘illat yang tersembunyi di antara matan hadis. Metode transmisi hadis terbagi 

dua, yaitu riwayah bi al-lafz} (transmisi hadis sesuai dengan lafal dari penutur 

pertama) dan riwayah bi al-ma‘na> (transmisi hadis secara makna oleh rawi hadis). 

Demikian untuk mengatasi hal itu diperlukan penerapan metode muqa>ranah, 

yaitu dengan cara menimbang, membandingkan, serta mengukur perbedaan dan 

perubahan redaksional pada setiap matan hadis yang bersangkutan. Selanjutnya, 

penulis akan memaparkan redaksi matan hadis dari setiap jalur periwayatan yang 
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dipetakan dalam bentuk tabel agar memudahkan untuk melihat beberapa variasi 

redaksi matan, sekaligus juga dapat memverifikasi keberadaan ‘illat pada matan. 

القمرَمثلَ َل،َبل َمثلَ  
 السيف

صلىَأكانَوجهَالنبَ
 البخاري سئلَالبراء اللهَعليهَوسلم

 السيفمثل َ ل،َبلَمثل َالقمر
أكانَوجهَرسولَاللهَ
*الترمذي سألَرجلَالبراء صلىَاللهَعليهَوسلم  

ل َالقمرل،َمث  السيفمثل َ 
أكانَوجهَرسولَاللهَ
 الترمذي سألَرجلَالبراء صلىَاللهَعليهَوسلم

قمرالَل،َمثلَ   السيفمثل َ 
أرأيتكَانَوجهَ

صلىَاللهَرسولَاللهَ
 عليهَوسلم

 الدرامي سألهَرجل

 السيفمثل َ ل،َبلكَانَمثلَالقمر
كانَوجهَرسولَاللهَ
َصلىَاللهَعليهَوسلم

 حديدا
اءقالَرجلَللبَر بن عساكرإ   

مثل َالقمرَكانََل،َبل  السيفمثل َ 
كَانَوجهَرسولَاللهَ أ
َصلىَاللهَعليهَوسلم

هكذاَحديدا  
(١أحمد ) قيلَللبراء  

الشمسَوالقمر،َوكانَل،َبلكَانَمثل َ
 مستديرا

(٢أحمد ) فقالَرجل وجهه السيفمثل َ  

َ،القمروََسالشمل،َبلكَانَمثل َ
 مستديرا

جلفقالَرَ وجهه السيفمثل َ  مسلم 

Setelah menjabarkan redaksi matan dari setiap jalur periwayatan dalam 

bentuk tabel, dapat dilihat bahwa tiap-tiap matan memiliki susunan redaksi yang 

bervariasi. Demikian ini mengindikasikan metode periwayatan yang digunakan 

oleh narator hadis tertentu, yaitu riwayah bi al-ma‘na> atau transmisi hadis secara 

makna, di mana terdapat perubahan redaksional substansi hadis, namun tetap 

mengarah pada makna yang sama sesuai dengan yang dikehendaki oleh penutur 

pertama. Berikut uraian terkait kesamaan dan perbedaan redaksi setiap matan: 
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1) Redaksi “فقالَرجل” digunakan pada dua jalur periwayatan, sebagaimana 

termaktub dalam kitab S{ah}i>h} Muslim dan Musnad Ah}mad. Sedangkan, 

jalur lainnya menggunakan redaksi yang bervariasi. 

2) Redaksi “وجهه” juga digunakan pada jalur periwayatan Imam Muslim dan 

Imam Ah}mad. Sedangkan, redaksi “أكانَوجهَالنبَصلىَاللهَعليهَوسلم” oleh 

Imam al-Bukha>ri>, juga digunakan oleh Imam al-Tirmiz\i>. Hanya saja pada 

jalur Imam al-Tirmiz\i> menggunakan lafal “رسولَالله”. Sementara pada jalur 

Ibnu ‘Asa>kir dan jalur lainnya dari Imam Ah}mad, terdapat penambahan 

lafal “حديدا”. Adapun pada jalur periwayatan Imam al-Darimi> dalam kitab 

sunannya terdapat penambahan lafal “أرأيت”. 

3) Redaksi “مثلَالسيف” digunakan pada semua jalur tanpa penambahan lafal. 

4) Redaksi “ل،َمثل َالقمر” digunakan pada jalur periwayatan Imam al-Tirmiz\i> 

dan Imam al-Darimi>, di mana termaktub dalam kitab sunannya masing-

masing. Sementara pada jalur periwayatan oleh Imam al-Bukhari terdapat 

ziya>dah berupa lafal “بل”, sehingga redaksinya menjadi “َالقمر  .”ل،َبلَمثل 

Sedangkan, pada jalur periwayatan Ibnu ‘Asa>kir dan salah satu jalur dari 

Imam Ah}mad, juga terdapat penambahan lafal “كَان  sehingga menjadi ,”بل

كَان“  Adapun pada jalur Imam Muslim menggunakan redaksi .”مثل َالقمر بل

كَانَمثل َالشمسَوالقمر،َمستديرا“  Redaksi oleh Imam Muslim tersebut .”ل،َبل

serupa dengan jalur lainnya yang dinukil oleh Imam Ah}mad, hanya saja 

ditemukan adanya penambahan lafal “وكان”, sehingga susunan redaksinya 

menjadi “ل،َبلكَانَمثل َالشمسَوالقمر،َوكانَمستديرا”. 

Uraian tersebut menunjukkan perbedaan redaksional dalam matan hadis 

secara jelas, yang meliputi penambahan, pengurangan, maupun perubahan kata 

atau frasa. Demikian setelah menimbang seluruh variasi matan hadis tersebut 

secara saksama, penulis memperkirakan redaksi matan yang merupakan lafal asli 
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penutur pertama yaitu matan hadis yang dinukil oleh Ahmad bin H}anbal dalam 

kitab musnadnya, dengan nomor hadis 18.478, berikut ini: 

َالله َ ه َر س ول  َو ج  ان  ر اء :َأ ك  لَّمَق يل َل ل ب ـ ،َص لَّىَاللهَع ل ي ه َو س  :َل  ؟َق ال  ي ف  ث ل َالسَّ اَم  ذ  د يدًاَه ك  ح 
رَ  ث ل َال ق م  َم  ان  كَ   .ب ل 

Salah satu indikator kesahihan matan hadis ialah terhindar dari ‘illat yang 

berpotensi dapat memengaruhi kualitas hadis. Setelah menentukan kemungkinan 

redaksi matan asli, yang juga merupakan matan dari sanad hadis yang menjadi 

objek penelitian, maka selanjutnya penulis hanya akan meninjau keberadaan ‘illat 

dalam matan hadis lainnya yang semakna, baik berupa ziya>dah (penambahan), 

nuqs}a>n (pengurangan), tagyi>r (perubahan lafal), idra>j (infiks atau sisipan), dan 

lain-lain. Berikut adalah uraiannya: 

1) Jika merujuk pada kemungkinan matan asli di atas, maka teridentifikasi 

adanya idra>j, yaitu penambahan kalimat “َمستديرا َوالقمر،  dalam ”الشمس

redaksi matan hadis yang dinukil oleh Imam Muslim dan salah satu jalur 

periwayatan yang dinukil Imam Ah}mad. Di sisi lain, penulis menemukan 

adanya penambahan kata “أرأيت” dalam redaksi matan yang dinukil oleh 

Imam al-Darimi>. Namun, keberadaan idra>j tersebut tidak memengaruhi 

makna maupun kualitas matan hadis. 

2) Selain adanya idra>j, juga teridentifikasi terjadi nuqs>a}n, yaitu pengurangan 

kata “ح د يدًا” dalam redaksi matan oleh lima jalur periwayatan lainnya, 

kecuali jalur Ibnu ‘Asa>kir. Penulis juga melihat pengurangan kata “بلكَان” 

dalam redaksi matan hadis yang dinukil oleh Imam al-Tirmiz\i> dan Imam 

al-Darimi>. Namun, terjadinya nuqsan dalam hal ini tidak memberikan 

pengaruh yang signifikan terhadap makna maupun kualitas matan hadis. 

3) Selain dua poin di atas, ditemukan pula tagyi>r dalam variasi matan hadis 

lainnya, yaitu perubahan bentuk kata atau lafal pada matan hadis. Namun, 
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perubahan bentuk tersebut tidak memengaruhi keautentikan, serta makna 

yang terkandung dalam matan hadis. Bahkan, keberagaman variasi lafal 

matan menunjukkan metode periwayatan yang digunakan, dalam hal ini 

ialah riwayah bi al-ma‘na>. Setelah menilik enam variasi matan, ditemukan 

tagyi>r dari bentuk kata (dasar) “قال” menjadi “سأل” dalam redaksi matan 

yang dinukil oleh Imam al-Bukha>ri>, Imam al-Darimi>, dan Imam al-Nasa>’i>. 

Ada juga tagyi>r dari bentuk lafal “ َ َالله َرسول صلى الله عليه وسلموجه  atau َ صلى الله عليه وسلمَالنبوجه ” 

menjadi lebih singkat berupa “وجهه”, di mana redaksi ini digunakan oleh 

jalur periwayatan Imam Muslim dan salah satu jalur Imam Ah}mad. 

Berdasarkan uraian tersebut, diketahui bahwa variasi redaksi matan hadis 

lainnya mengandung ‘illat berupa idra>j, nuqsa>n, dan tagyi>r. Namun, tiga jenis 

‘illat ini tidak berpotensi merusak ataupun menyelisihi makna hadis, sehingga 

tidak pula berpengaruh terhadap kualitas hadis tersebut. Selanjutnya, penulis 

dapat meneruskan penelitian terhadap kandungan matan untuk mengidentifikasi 

syuz\u>z\ (kejanggalan), serta memastikan kualitas matan tersebut. Sementara 

dalam hal ini, penulis merujuk pada beberapa poin indikator kesahihan matan 

yang telah dirumuskan oleh ulama hadis, di mana salah satunya ialah S{ala>huddi>n 

al-Adla>bi>, sebagaimana telah disinggung dalam pembahasan bab dua. 

c. Penelitian terhadap Kandungan Matan 

Terdapat dua indikator mayor kesahihan matan hadis, yaitu terluput dari 

‘illat maupun syuz\u>z. Sementara matan yang terbebas dari syuz\u>z\ dapat dilihat 

berasarkan empat indikator minor sebagaimana yang telah disebutkan oleh para 

ulama hadis, yaitu: 1) Tidak berselisih dengan dalil al-Qur’an 2) Tidak berselisih 

dengan hadis yang lebih kuat; 3) Sejalan dengan rasio, indra, dan fakta historis, 

4) Redaksional matan hadis menunjukkan ciri sabda kenabian.  
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Hadis yang menjadi fokus penelitian dalam skripsi ini, yaitu hadis tentang 

perumpamaan wajah Nabi saw., sedikit pun tidak bertentangan dengan keempat 

poin indikator yang telah disebutkan. Pertama, hadis ini tidak berlawanan dengan 

dalil al-Qur’an, yang memang tidak secara eksplisit menyebutkan tentang wajah 

Nabi. Kedua, hadis ini juga tidak berlawanan dengan riwayat hadis yang lebih 

s\iqah, karena terdapat sejumlah hadis yang berbicara tentang ciri fisik Nabi saw., 

juga yang mendukung gambaran wajahnya. Ketiga, keterangan yang diberikan 

dalam redaksi hadis tersebut juga sedikit pun tidak berlawanan dengan rasio, 

indra, dan fakta historis. Keempat, redaksional matan hadis tentang gambaran 

wajah Nabi saw. mengindikasikan ciri sabda kenabian, sebab menjelaskan perihal 

yang sifatnya detail, namun tidak berselisih dengan esensi ajaran agama. Adapun 

berikut ini adalah keterangan tambahan terkait empat poin di atas: 

1) Bukti bahwa matan hadis tersebut tidak bertentangan dengan al-Qur’an, 

meskipun tidak ada dalil yang secara eksplisit menggambarkan ciri wajah 

Nabi saw., yaitu firman Allah swt. dalam QS. al-T{i>n [95]: 4. 

ن اَالإ َ َل ق دَ  ل ق  َسَ نَ خ  س ن َت ـق و يَ ن َفِ   أ ح 

Terjemahnya: 

Sungguh Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang 
sebaik-baiknya. 

2) Sebagaimana disebutkan bahwa matan hadis yang menjadi fokus kajian 

dalam skripsi ini tidak bertentangan dengan riwayat hadis yang bertaraf 

lebih s\iqah. Bahkan, Imam al-Bukha>ri> juga menukil matan hadis serupa 

dalam kitabnya, yaitu S{ah}i>h} al-Bukha>ri>. Selain itu, juga terdapat sejumlah 

riwayat hadis yang berbicara tentang keindahan dan karakteristik wajah 

Nabi saw., salah satunya ialah hadis riwayat al-Bara>’ yang tercatat dalam 

S{ah}i>h} al-Bukha>ri> maupun S{ah}i>h} Muslim, berikut redaksinya: 
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كانَرسولَاللهَصلىَاللهَعليهَوسلمَأحسنَ »عنَأبَإسحاقَقالَسْعتَالبراءَيقول...َ
 70 .َ)رواهَالبخاري(«الناسَوجهاَوأحسنهَخلقاَليسَبِلطويلَالبائنَولَبِلقصير

Artinya: 

... dari Abu Ish}a>q, dia berkata: Aku telah mendengar al-Bara>’ 
mengatakan bahwa; Rasu>lullah saw. adalah manusia yang paling 
tampan wajahnya dan paling baik akhlaknya. Dia (Rasu>lullah) tidak 
berbadan tinggi, dan tidak juga pendek. 

3) Hadis yang menjadi objek kajian sama sekali tidak bertentangan dengan 

rasio, indra, maupun fakta historis. Riwayat hadis ini dikabarkan langsung 

oleh para sahabat Nabi saw. Seperti yang telah dikatakan oleh para ulama, 

bahwa periwayat hadis yang termasuk kalangan s}ah}a>bah adalah mereka 

yang hidup semasa dengan Nabi saw., bahkan bersemuka dengannya, serta 

sepanjang hayatnya berstatus sebagai seorang muslim. Demikian riwayat 

hadis tersebut mustahil menyelisihi fakta historis, rasio, dan panca indra. 

4) Substansi hadis yang mengukapkan karakteristik wajah Nabi saw. dapat 

mengindikasikan ciri kenabian, sebab berkenaan dengan hal yang sifatnya 

detail. Hadis ini juga berkaitan dengan pribadi Nabi saw., yang bahkan 

disampaikan langsung oleh salah seorang sahabatnya, yaitu al-Bara>’. 
 

4. Nati>jah Naqd al-Matn 

Setelah melakukan penelitian terhadap matan hadis, yang dimulai dari 

tahap verifikasi keberadaan ‘illat maupun syus\u>z\, serta memperhatikan indikator 

minornya masing-masing. Demikian, penulis menyimpulkan bahwa matan hadis 

yang merupakan objek penelitian dipandang selamat dari ‘illat maupun syuz\u>z\, 

sehingga kualitasnya menjadi s}ah}i>h}. 
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Al-Bukha>ri>, al-Ja>mi’ al-S{ah}i>h} al-Musnad min H{adi>s\ Rasulillah (S{ah}i>h| al-Bukha>ri>), h. 
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BAB IV 

ANALISIS PEMAKNAAN MAJAS PADA HADIS 

A. Analisis Ma‘a>ni> al-H{adi>s\ terhadap Hadis tentang Wajah Nabi saw 

Sebagaimana telah disinggung di pembahasan awal, bahwa dalam konteks 

pemahaman hadis terdapat beragam teori dan metode yang telah dirumuskan, 

kemudian ditawarkan oleh banyak cendekiawan bidang hadis. Sementara penulis 

dalam skripsi ini melakukan penelitian dengan memfokuskan pada metodologi 

pemahaman yang dikemukakan oleh Arifuddin Ahmad.  

Sebagai seorang cendekiawan dan peneliti di bidang hadis, Arifuddin 

Ahmad telah memberikan kontribusi yang sangat signifikan melalui formulasi 

metode memahami hadis yang kemudian dikemas dalam sejumlah karya tulisnya. 

Pendekatan yang diusung oleh Arifuddin Ahmad tidak hanya berpacu pada aspek 

tekstual, namun juga melibatkan aspek lainnya, yaitu dimensi intertekstual dan 

kontekstual. Demikian sebagai upaya pemaknaan majas pada hadis yang menjadi 

fokus kajian dalam skripsi ini, yaitu dengan menerapkan metode analisis ma‘a>ni> 

al-h}adi>s\ yang mencakup tiga teknik interpretasi. 

Sebelum memasuki pembahasan mengenai pemaknaan majas, mula-mula 

penulis menguraikan hal yang mendasari penulis menyebutkan bahwa hadis 

tentang gambaran (pengibaratan) wajah Nabi saw. mengandung ungkapan majas 

serta dapat dipahami secara majas, yakni; Sebab dalam ilmu balagah, secara 

umum terdapat tiga poin bahasan, yaitu ilmu ma‘a>ni>, ilmu baya>n, dan ilmu badi’. 

Sementara dalam bahasan ilmu bayan, juga terdapat tiga klasifikasi bahasan, 

yaitu tasybi>h, maja>z, dan kinayah. Adapun pada tiap-tiap klasifikasi, terbagi 

menjadi beberapa kategori. Menurut hemat penulis, dalam redaksi hadis yang 

menjadi objek penelitian terdapat adat al-tasybi>h (penghubung: مثل), yang 
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mengindikasikan bahwa hadis tersebut masuk dalam klasifikasi tasybi>h (pada 

ilmu balagah). Namun, setelah mengamati dengan cermat, terdapat salah satu 

rukun tasybi>h yang tidak terpenuhi, yakni wajhu syabah (indikator). Oleh karena 

itu, hadis yang menjadi objek penelitian skiripsi ini termasuk dalam kategori 

maja>z al-isti‘a>rah dengan kualitas bahasa mutawassit}ah (menengah). 

Uslub isti’arah (meminjam kata untuk makna lain) merupakan formulasi 

dari uslub tasybi>h, hanya saja lebih singkat, serta estetika bahasanya lebih tinggi 

dari tasybi>h. Demikian maja>z bi al-isti‘arah memiliki hubungan antara lambang 

dengan makna yang dikehendaki bersifat al-musya>bahah (kesamaan rupa). 

Sementara jika gairu al-musya>bahah , maka disebut maja>z mursal. 

Demikian berikut ini uraian analisis ma‘a>ni> al-h}adi>s\ terhadap hadis yang 

menjadi fokus penelitian, yakni terdiri atas tiga teknik interpretasi dan sejumlah 

aspek penting yang terangkum di dalamnya: 

1. Teknik Interpretasi Tekstual 

Telah disinggung sebelumnya, bahwa metode pemahaman tekstual hanya 

berfokus pada teks hadis saja, dan tidak mementingkan sebab-sebab munculnya 

hadis. Namun di samping itu, ada tiga hal penting yang perlu diperhatikan dan 

dipertimbangkan, yaitu: metode transmisi hadis yang diterapkan (bi al-lafz} atau 

bi al-ma‘na>); aspek linguistik teks hadis (khususnya bentuk dan gaya bahasa), 

dan aspek kandungan hadis. Berikut ini adalah penjelasannya: 

a. Berdasarkan hasil penelitian terhadap tujuh bentuk redaksi matan hadis (telah 

diuraikan dalam bahasan sebelumnya), dengan menyoroti metode transmisi 

oleh seluruh lajur tersebut, demikian mengindikasikan bentuk periwayatan bi 

al-ma‘na>. Lahirnya keberagaman redaksi matan ini sebab terdapat sebagian 

hadis yang bukan merupakan sabda Nabi saw., tetapi persaksian dari s}ah}a>bah. 
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Misalnya, keterangan dari sejumlah s}ah}a>bah terkait karakteristik akhlak dan 

fisik, atau sesuatu yang dilakukan oleh Nabi saw., yang di mana hal ini sangat 

memungkinan cara penyampaian s}ah}a>bah berbeda-beda antara satu sama lain. 

Demikian pula hadis yang menjadi objek kajian dalam skripsi ini merupakan 

persaksian dari s}ah}a>bah menganai karakteristik wajah Nabi saw. 

b. Tujuan meninjau bentuk dan gaya bahasa teks hadis ialah untuk menghindari 

probabilitas interpretasi yang keliru. Berdasarkan sudut linguistik, khususnya 

dalam tataran semantik, terlihat jelas bahwa bentuk dan gaya bahasa yang 

digunakan oleh s}ah}a>bah atau narator pertama (yakni al-Bara>’ bin ‘A<zib dan 

Ja>bir bin Samrah) dalam menggambarkan karakteristik wajah Nabi saw. yaitu 

dengan menggunakan bahasa majas. Adapun jenis majas yang digunakan ialah 

bentuk “al-tams\i>l ”, atau secara umum disebut dengan “simile”, yaitu salah 

satu di antara jenis majas perbandingan makna. Alasan penulis menyatakan 

demikian, sebab dalam susunan redaksi matan hadis tersebut ditemukan kata-

kata yang digunakan untuk membandingkan makna sesuatu dengan sesuatu 

yang lain. Berikut redaksi yang dimaksud: 

 ".مثلَالقمرَكانََل،َبل"َقال:َ؟مثلَالسيفهكذاَديداَحَصلى الله عليه وسلمَرسولَاللهأكانَوجهَ...َ

Berdasarkan redaksional matan hadis tersebut, nampak jelas menghendaki 

pemaknaan secara majas atau metaforis. Hal ini dapat dilihat dari penggunaan 

perbandingan wajah Nabi saw. dengan objek lain, yang diungkapkan melalui 

kata permisalan, yakni “seperti pedang” dan “seperti bulan”. Meskipun secara 

leksikal dalam bahasa Arab, kata “bulan” maupun kata “pedang” berpotensi 

dapat dipahami berdasarkan makna majas dan makna hakikatnya. 

Ungkapan “tajam seperti pedang” dalam konteks harfiah atau makna hakikat, 

mengacu pada sesuatu yang memiliki bentuk ujung yang lancip dan runcing, 

atau sesuatu yang bermata tipis dan mudah mengiris. Kata “pedang” sendiri 
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mengacu pada sejenis senjata tajam yang berbentuk lurus dan panjang. 

Sebaliknya, jika ungkapan ini diinterpretasikan dalam konteks metaforis atau 

makna majas, maka yang dimaksud ialah sesuatu yang bentuknya lurus dan 

panjang, dalam hal ini sebagaimana bentuk wajah Nabi saw. Sementara itu, 

ungkapan “wajahnya seperti bulan” dalam konteks harfiah, yaitu kata “bulan” 

sendiri mengacu pada salah satu satelit alami yang berputar mengitari bumi. 

Namun, jika ungkapan ini diinterpretasikan menurut makna majas, maka yang 

dimaksud ialah bentuk wajah Nabi saw. yang bulat seperti bulan. 

Berkenaan dengan hal demikian, Ibnu H{ajar al-‘Asaqala>ni> dalam Fath} al-Ba>ri> 

menyebutkan bahwa ungkapan “َالسيف  sebagaimana dilontarkan oleh– ”مثل

fulan kepada al-Bara>’– seolah-olah maksudnya ialah; “Apakah wajah Nabi 

saw. panjang seperti pedang?”. Kemudian al-Bara>’ menyangkalnya dengan 

ungkapan “ قمرمثلَال ”, yang mengindikasikan bahwa ciri; “Wajah Nabi saw. itu 

bulat seperti bulan”. Namun di sisi lain, kemungkinan maksud dari ungkapan 

penanya ialah perumpamaan ciri wajah Nabi saw. seperti kilauan pedang, dan 

al-Bara>’ menyangkalnya dengan mengungkapkan bahwa wajah Nabi saw. 

lebih berkilau (mengacu pada keindahan) daripada sekadar kilauan pedang. 

Adapun redaksi matan hadis yang dinukil oleh Imam Muslim melalui jalur 

periwayatan Jabir bin Samurah, mempertegas makna ungkapan yang pertama 

dengan kata “ يراستدم ”, sekaligus menyandingkan dengan makna yang kedua. 

Hal ini cukup mengindikasikan bahwa karakteristik wajah Nabi saw. itu bulat 

nan rupawan. Selain itu, dalam riwayat hadis lain yang juga disampaikan oleh 

al-Bara>’, yakni: “ ئًاَأ حَ  يـ  َش  َر س ولَ م اَر أ ي ت  َم ن  ت هَ َصلى الله عليه وسلمَس ن  ه  بـ  َج  َتَ  ر يَفِ  َالشَّم س  أ نَّ كَ  ك ان  ” 

(Aku tidak pernah melihat sesuatu yang lebih indah dari Rasulullah saw., 
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yang seolah-olah matahari berjalan di keningnya), mengindikasikan alangkah 

cermelangnya wajah Rasulullah saw.
1
 

c. Berikutnya adalah menyelisik sisi kandungan hadis (yakni hadis yang menjadi 

objek penelitian dalam skripsi ini). Secara eksplisit, hadis perbandingan wajah 

Nabi saw. (seperti diuraikan sebelumnya) hanya menyebutkan tentang betapa 

cemerlang dan indah menawannya wajah Nabi saw. Namun, secara implisit, 

hadis tersebut juga dapat diinterpretasi untuk mengindikasikan bahwa Nabi 

Muhammad saw. adalah sosok manusia pilihan yang diutus oleh Allah swt. di 

antara umat manusia, dengan diselimuti kemuliaan yang tidak dimiliki oleh 

manusia lainnya, serta keindahan dan keutamaan dari segala sisi, baik akhlak, 

perawakan, bahkan ilmu dan pemahaman yang dimiliki. 

Demikian setelah menguraikan hasil analisis pemahaman terhadap hadis 

yang menjadi objek penelitian dengan menerapkan metode interpretasi tekstual, 

tahap berikutnya adalah meneruskan analisis pemahaman dengan metode atau 

teknik interpretasi intertekstual. Sederhannya, teknik interpretasi ini mengarah 

pada pemahaman hubungan antara teks hadis bersangkutan dengan teks lainnya. 

2. Teknik Interpretasi Intertekstual 

Metode memahami hadis dengan teknik interpretasi intertekstual ini yaitu 

dengan memanfaatkan eksistensi teks lainnya, baik teks (hadis) serupa tetapi dari 

jalur transmisi berbeda atau teks lainnya yang merelevansi.
2
 Ringkasnya, tujuan 

dari teknik interpretasi ini adalah untuk menawarkan makna lain yang relevan, 

sekaligus melengkapi makna sebelumnya. Teknik interpretasi intertekstual ini 

                                                           
1
Abu> al-Fad}l Ibnu H{ajar Al-’Asqala>ni>, Fath} al-Ba>ri> Syarh} S{ah}i>h} al-Bukha>ri> Jilid 6 

(Beirut: Da>r al-Ma’rifah, 1379), h. 573. 

2
Arifuddin Ahmad, Metodologi Pemahaman Hadis: Kajian Ilmu Ma’ani al-Hadis, h.87-

89. 



98 

 

sebagai upaya memahami teks hadis dengan hadirnya teks lain. Penerapan teknik 

interteks ini juga perlu memperhatikan tiga aspek, yaitu: 1) Sistematika matan 

hadis besangkutan, yang mencakup penjelasan mufradat teks hadis, harmonisasi 

tata bahasa, dan juga kandungan hadis; 2) Keberadaan tanawwu’ fi> al-h}adi>s\; serta 

3) Menilik ayat-ayat al-Qur’an yang memiliki relevansi. 

Sebagaimana telah diuraikan pada bahasan sebelumnya, sistematika teks-

teks hadis memiliki beragam variasi. Khususnya pada teks hadis yang menjadi 

objek penelitian dalam skripsi ini merupakan kategori ungkapan majas atau gaya 

bahasa metaforis. Demikian menunjukkan kompleksitas dalam menginterpretasi 

teks hadis, di mana alangkah baiknya bagi seorang peneliti untuk memahami 

konteks serta makna majas yang mungkin terkandung dalam hadis, sebagai upaya 

memperoleh pemahaman yang cermat dan komprehensif. 

Redaksional matan hadis dengan gaya bahasa metaforis yakni kadang kala 

menggunakan term-term tertentu dan menghendaki makna lain yang berbanding 

dengan makna umumnya. Seperti dalam redaksi hadis yang menjadi objek kajian, 

terdapat ungkapan “السيف” dan “القمر”, kedua term ini memiliki arti secara umum 

dan juga berpotensi dipahami dengan makna metaforis. Penjelasan mengenai hal 

ini telah dipaparkan pada poin bahasan sebelumnya. Oleh karena itu, bahasan ini 

akan memaparkan metode memahami hadis dengan mempertimbangkan adanya 

tanawwu’ fi> al-h}adi>s\ (keragaman hadis), yakni terhadap hadis-hadis yang setema, 

namun berlainan kasus. Berikut ini adalah hadis-hadis yang menyebutkan tentang 

sifat dan figur Nabi Muhammad saw., terkhusus yang merelevansi objek kajian. 
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َب ن َ - ۳5٤٩ َإ ب ـر اه يم  ث ـن ا َح دَّ َم ن ص ورٍ، َب ن  َإ س ح اق  ث ـن ا َح دَّ َاللََّّ ، َع ب د  َأ ب و َس ع يدٍ َب ن  َأ حْ  د  ث ـن ا ح دَّ
َ: َي ـق ول  َالبـ ر اء ، َسْ  ع ت  : َق ال  ، َإ س ح اق  َأ ب  َع ن  َأ ب يه ، َع ن  ، َص لَّىَالله َع ل ي ه َ»ي وس ف  َاللََّّ  َر س ول  ك ان 

يرَ وَ  لق ص  بِ  َالب ائ ن ،َو لَ  لطَّو يل  َبِ  ل قًا،َل ي س  س ن ه َخ  هًاَو أ ح  َو ج  س ن َالنَّاس   3.«س لَّم َأ ح 
Artinya: 

Ah}mad bin Sa‘i>d Abu> ‘Abdullah telah menceritakan kepada kami, Ish}a>q 
bin Mans}u>r telah menceritakan kepada kami, Ibra>hi>m bin Yu>suf telah 
menceritakan kepada kami, dari ayahnya (Yu>suf), dari Abu Ish}a>q, ia 
berkata: Aku pernah mendengar al-Bara>’ mengatakan bahwa: “Rasu>lullah 
saw. adalah manusia yang paling tampan wajahnya dan paling baik 
akhlaknya, tidak berbadan tinggi, dan tidak juga pendek.” (HR. Bukha>ri>) 

Hadis di atas merupakan hadis yang berstatus marfu>‘, yang dinukil oleh 

sejumlah mudawwin al-h}adi>s\, termasuk Imam al-Bukha>ri>. Berkaitan dengan lafal 

“ اوأحسنهَخلق ” dalam redaksi hadis, mayoritas periwayat hadis menukilnya dengan 

vokalisasi harakat fathah pada huruf kha’, sehingga dibaca khalqa>n (perawakan). 

Sementara Ibnu al-Ti>n membacanya dengan vokalisasi harakat d}ammah, yakni 

menjadi khuluqa>n (perangai), ia memperkuat argumentasi dengan firman Allah 

swt. dalam QS. al-Qalam/68: 4 {ٍََع ظ يم َخ ل قٍ َل ع ل ى  di mana ayat demikian ,{و إ نَّك 

menyebutkan bahwa Nabi saw. memiliki akhlak yang mulia.
4
 Selain itu, 

ungkapan “ وجهاأحسنَالناسَ ” dalam hadis tersebut juga menguatkan gagasan Ibnu 

al-Ti>n. Ungkapan ini mengisyaratkan keindahan lahiriah (fisik), maka ungkapan 

setelahnya mesti berkenaan dengan keindahan batiniah (akhlak). Sedangkan, 

dalam sebuah riwayat Isma >‘i>liyah mengutip dengan lafal “ َخَ  َلقوأحسنه خ لقاَأوا ”, 

yang menunjukkan adanya pertimbangan atau keraguan.
5
  

                                                           
3
Al-Bukha>ri>, al-Ja>mi’ al-S{ah}i>h} al-Musnad min H{adi>s\ Rasulillah (S{ah}i>h} al-Bukha>ri>), 

Jilid2, h. 516. 

4
Abu> Muh}ammad Badruddi>n Al-’Ayni>, ’Umdat al-Qa>ri> Syarh} S{ah}i>h} al-Bukha>ri> Jilid 16 

(Beirut: Da>r “Ihya>” al-Tura>s\ al-’Arabi>, [t.th.]), h. 107. 

5
Abu> al-Fad}l Ibnu H{ajar Al-’Asqala>ni>, Fath} al-Ba>ri> Syarh} S{ah}i>h} al-Bukha>ri> Jilid 6 

(Beirut: Da>r al-Ma’rifah, 1960), h. 571. 
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٨٩٤٣َ-َ: َه ر ي ـر ة ،َق ال  َأ ب  ،َع ن  َي ون س  َأ ب  ث ـن اَاب ن َلَ  يع ة ،َع ن  :َح دَّ ب ة َب ن َس ع يدٍ،َق ال  ث ـن اَق ـتـ يـ  م اَ»َح دَّ
َص لَّىَالله َ َالله  َر س ول  َم ن  س ن  َأ ح  ئًا يـ  َش  َر أ ي ت  َر أ ي ت  ه ه ،َو م ا َو ج  َتَ  ر يَفِ  َالشَّم س  كَ أ نَّ َو س لَّم ، ع ل ي ه 

َت ط و ىَل ه ،َإ نَََّ أ نََّّ اَال  ر ض  كَ  ع ل ي ه َو س لَّم ، َالله َص لَّىَاللهَ  َر س ول  ي ت ه َم ن  َم ش  ر ع َفِ  َأ ن ـف س ن اََأ ح دًاَأ س  ه د  ل ن ج 
تر  ثٍَ َم ك  ر  ٦َ.«و إ نَّه َل غ يـ 

Artinya: 

Qutaybah telah menceritakan kepada kami, dia mengatakan: Ibnu Lahi>‘ah 
telah menceritakan kepada kami, dari Abu> Yu>nus (maula> Abu> Hurairah), 
dari Abu> Hurairah, ia mengatakan: “Aku tidak pernah melihat sesuatu yang 
lebih indah daripada Rasu>lullah saw., yang seolah-olah matahari berjalan di 
wajahnya. Tidak pernah aku melihat seorang pun yang lebih cepat jalannya 
daripada Rasu>lullah saw., yang seolah-olah bumi ini dilipat untuknya, dan 
sungguh kami telah berusaha sekuat tenaga (saat berjalan bersamanya), 
tetapi ia tidak acuh.” (HR. Ah}mad) 

Hadis serupa juga dinukil oleh Ibnu H{ibba>n dan Imam al-Tirmiz\i> dalam 

kitabnya masing-masing. Menurut Syu‘aib al-Arnaut}, sanad hadis ini berstatus 

h}asan, dan Imam al-Tirmizi> menyatakan bahwa hadis ini berstatus gari>b.
7
 

Adapun al-T{aibi> mendeskripsikan maksud ungkapan Abu> Hurairah dalam hadis 

tersebut, di mana menurut al-T{aibi> bahwa hadis di atas menerangkan tentang 

sifat fisik Nabi saw., yakni dalam redaksinya mengandung perumpamaan wajah 

Nabi saw. dengan objek lain yang dapat merepresentasikan keelokan wajahnya. 

Abu> Hurairah ra. mengibaratkan alangkah indahnya wajah Nabi saw. dengan 

perjalanan matahari pada orbitnya. Maksudnya, ia membuat perumpamaan itu 

dengan tujuan muba>lagah. Bahkan, boleh jadi maksud perkataan Abu> Hurairah 

ialah puncak perumpamaan, di mana mengibaratkan wajah Nabi saw. seolah-olah 

menjadi tempat matahari bersemayam.
8
 

                                                           
6
Abu> ’Abdullah Ah}mad bin Muh}ammad bin H{anbal, Musnad al-Ima>m Ah}mad bin 

H{anbal, Jilid 14 (Cet. I; Beirut: Mu’assasah Al-Risalah, 1995), h. 506. 

7
Ah}mad bin H{anbal, Musnad al-Ima>m Ah}mad bin H{anbal, Jilid 14, h. 506. 

8
Ibnu H{ajar al-’Asqala>ni>, Fath} al-Ba>ri> Syarh} S{ah}i>h} al-Bukha>ri>, Jilid 6, h. 573. 
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،َعَ  َإ س ح اق  َأ ب  َاب ن َس وَّارٍ،َع ن  َو ه و  ع ث  َال ش  ،َع ن  م  َب ن َالق اس  ث ـر  ث ـن اَع بـ  :َح دَّ نَّاد َق ال  ث ـن اَه  َج اب ر َح دَّ ن 
َ: َسْ  ر ة ،َق ال  َ»ب ن  ي انٍ،َف ج ع ل ت  ل ةٍَإ ض ح  َل يـ  َفِ  َاللََّّ َص لَّىَاللََّّ َع ل ي ه َو س لَّم  َر س ول  َر أ ي ت  َر س ول  َإ لى  أ ن ظ ر 

س ن َم ن َا َع ن د يَأ ح  َالق م ر َو ع ل ي ه َح لَّة َحْ  ر اء ،َف إ ذ اَه و  ع ل ي ه َو س لَّم َو إ لى   9 .«لق م رَ اللََّّ َص لَّىَاللَََّّ 
Artinya: 

Hanna>d telah menceritakan kepada kami, ‘Absyar bin al-Qa>sim telah 
menceritakan kepada kami, dari al-Asy‘as \ (dia adalah Ibnu Sawwa>r), dari 
Abi> Ish}a>q, dari Ja>bir bin Samrah, ia berkata: Aku melihat Rasulullah saw. 
pada malam bulan purnama. Aku memandang Rasulullah saw., lalu melihat 
bulan. Saat itu ia mengenakan pakaian berwarna merah, dan bagiku ia lebih 
cemerlang daripada bulan. (HR. al-Tirmiz\i>) 

Abu> al-‘Ala> al-Muba<rakfu>ri> dalam kitab Tuh}fat al-’Ah}waz\i> menjelaskan 

ungkapan “ َاللَََّّ  َر س ول  َإ لى  َأ ن ظ ر  َالق م رَ َصلى الله عليه وسلمَف ج ع ل ت  و إ لى  ” dalam redaksi hadis tersebut, 

bahwa saat setelah Ja>bir menatap wajah Nabi saw., lalu ia melihat ke arah bulan 

untuk mempertimbangkan keelokan antara keduanya.
10

 Adapun penjelasan lain 

terhadap hadis ini, bahwa sebaik-baik perkataan dari sebagian penyair asal Persia 

adalah ungkapan yang mengibaratkan keindahan rupa seseorang mirip dengan 

rembulan.
11

 Sebagaimana rembulan yang sering kali menjadi simbolis keindahan 

dan keanggunan seseorang, hal demikian juga mengisyaratkan bahwa Nabi saw. 

telah dikaruniai oleh Allah swt. berupa keindahan tersebut. 

Secara eksplisit, hadis ini menyebutkan persaksian salah seorang s}ah}a>bah, 

tentang betapa rupawannya Nabi saw. saat mengenakan pakaian berwarna merah. 

Namun secara implisit, hadis tersebut seolah-olah menyatakan bahwa sepanjang 

hidup Ja>bir bin Samrah, ia belum pernah melihat seseorang yang lebih rupawan 

daripada Nabi saw, terlebih saat ia mengenakan pakaian berwarna merah. 

                                                           
9
Abu> 'I<sa> Muh}ammad bin 'I<sa>, Sunan al-Tirmiz\i>, Jilid 5, h. 118. 

10
Muh}ammad ’Abdurrah}ma>n Al-Muba>rakfu>ri>, Tuh}fat al-’Ah}waz \i> Jilid 8 (Beirut: Da>r al-

Kutub al-’Ilmiyah, 1999), h. 77. 

11
Jama>luddi>n Al-Saramiri>, Nahju al-Rasya>d fi> Naz}am al-I’tiqa>d (Maktabah al-Sya>milah, 

2014), h. 92. 
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Menurut hemat penulis, jika berdasarkan sudut tekstual ketiga hadis yang 

telah diuraikan sebelumnya, maka semuanya menyinggung tentang sifat wajah 

Nabi saw. Dalam teks hadis-hadis tersebut berisi ungkapan dari para s}ah}a>bah} –

yakni al-Bara>’, Abu> Hurairah, dan Ja>bir– berkenaan dengan persaksian mereka 

atas keelokan dan keindahan wajah Nabi Muhammad saw. 

Sebagaimana penjelasan para ulama terhadap tiga hadis tersebut, terdapat 

keterangan bahwa kata “القمر” (bulan) merupakan bentuk ungkapan yang paling 

indah dalam mengibaratkan sesuatu, termasuk keelokan wajah seseorang. Selain 

itu, ungkapan “ك أنَالشمسَتَريَفَِوجهه” (seolah-olah matahari sedang menyinari 

wajahnya) pada teks hadis kedua mengindikasikan sifat wajah Nabi saw. yang 

cemerlang. Ungkapan ini juga berkaitan dengan redaksi hadis (objek kajian) yang 

dinukil oleh Imam Muslim dan Imam Ah}mad, yakni adanya penambahan kata 

 Namun selain dalil hadis, juga terdapat ayat al-Qur’an yang .(matahari) ”الشمس“

relevan, yaitu QS.al-Ti>n/95: 4 {ٍَو ي َت ـق  س ن  َأ ح  َفِ  ن س ان  ن اَالإ   ل ق  َخ   .bahwa Allah swt ;{ل ق د 

menjadikan manusia berwujud paling baik, yang disertai nafsu dan akal. Adapun 

Nabi saw. adalah manusia yang paling mulia di antara umat manusia lainnya. 

Hadis-hadis yang telah disebutkan cukup menerangkan bahwa ketiganya 

memiliki relevansi dengan hadis yang menjadi objek penelitian dalam skripsi ini. 

Keterkaitan tersebut membantu dalam pemahaman hadis, yakni dengan melalui 

pendekatan interpretasi intertekstual. Demikian dengan berlandaskan hadis-hadis 

tersebut, maka penelitian yang ditempuh dapat menggali makna yang lebih 

komprehensif, serta memperkuat analisis terhadap pemahaman hadis yang sedang 

diselisik. Oleh karenanya, hal ini membuktikan signifikansi melihat sejumlah 

hadis, yaitu tidak hanya terpusat pada satu teks hadis secara terpisah, akan tetapi 

juga memperhatikan relevansinya dengan teks hadis lain, di mana ini bertujuan 

untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif. 
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3. Teknik Interpretasi Kontekstual 

Metode memahami hadis melalui teknik interpretasi kontekstual ini yaitu 

dengan memperhatikan asba>b al-wurud al-h}adi>s\ (sebab-sebab munculnya hadis), 

yang mengacu kepada konteks masa lampau –mencakup waktu, tempat, bentuk 

peristiwa, dan pelaku sejarah– serta korelasinya dengan masa sekarang. Teknik 

interpretasi kontekstual bermaksud untuk memperkuat makna formal sekaligus 

mempertegas makna substansial. Sementara itu, penerapan teknik interpretasi ini 

dapat bersifat tergantung pada konteks tempo dan tempat tertentu (temporal), 

atau diselaraskan dengan kebutuhan, kondisi, dan situasi masyarakat setempat 

(lokal), maupun mengandung sejumlah nilai dan prinsip yang relevan bagi umat 

Islam di seantero dunia (universal). 

Mengaplikasikan teknik interpretasi ini guna memahami kandungan hadis 

yaitu dengan mengamati dan mempertimbangkan sudut konteks historitas hadis 

yang meliputi beberapa hal, yakni: 1) Ada atau tidaknya saba>b al-wurud pada 

hadis yang sedang diteliti; 2) Kapasitas Nabi saw; 3) Kapasitas para sahabat dan 

masyarakat (mencakup latar belakang kultural, spiritual, intelektual, maupun 

mental); 4) Bentuk peristiwa, serta keterangan tempat dan waktu munculnya 

sebuah hadis; 5) Memperhatikan perkembangan zaman.
12

 Adapun penulis dalam 

menginterpretasikan hadis berdasarkan konteks historitas ini, maka mula-mula 

penulis akan memaparkan salah satu redaksi riwayat hadis yang menjadi objek 

penelitian dalam skripsi, sebagai berikut: 

َل ل بـ ر اء :َ :َق يل  ،َق ال  ث ـن اَأ ب وَإ س ح اق  ،َح دَّ يـ ر  ث ـن اَز ه  :َح دَّ ،َق ال  َال م ل ك  َع ب د  َب ن  ث ـن اَأ حْ  د  ه َح دَّ َو ج  أ ك ان 
َالله َ ث ل َال ق مَ َص لَّىَاللهَع ل ي ه َو س لَّمر س ول  كَ ان َم  ،َب ل  :َل  ؟َق ال  ث ل َالسَّي ف  اَم   .رَ ح د يدًاَه ك ذ 
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Arifuddin Ahmad, Metodologi Pemahaman Hadis: Kajian Ilmu Ma’ani al-Hadis, h.118. 
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Hadis serupa juga termaktub dalam kitab S{ah}i>h} al-Bukha>ri> melalui sanad 

Abu> Nu‘aim (al-Fad}l bin Dukain) –dari Zuhair, dan seterusnya– dengan sedikit 

perbedaan redaksi, namun tetap mengarah pada makna yang sama. Hadis tersebut 

dicantumkan oleh Imam al-Bukha>ri> dalam bab khusus tentang sifat Nabi saw., 

yang meliputi sifat khalqiyah maupun sifat khuluqiyah. 

Berdasarkan definisi term hadis, terdapat berbagai variasi teks hadis yang 

dapat dikategorikan ke dalam lima bentuk utama, yaitu: hadis qauli, fi’li, taqri>ri, 

hammi, dan ahwali. Sementara itu, hadis tentang gambaran wajah Nabi saw. 

termasuk dalam kategori hadis ahwali. Adapun hadis ahwal itu sendiri berkenaan 

dengan hal ihwal Nabi Muhammad saw. yang tidak termasuk ke dalam empat 

kategori lainnya. Menurut ulama hadis, bahwa yang dimaksud “hal ihwal” di sini 

ialah segenap maklumat tentang pribadi Nabi saw., seperti segala sesuatu yang 

berkaitan dengan sifat-sifatnya, baik khalqiyah maupun khuluqiyah, rutinitas 

kesehariannya, dan termasuk juga sejarah kelahirannya.
13

 

Sebagaimana dalam narasi hadis tersebut, dapat dilihat bahwa al-Bara>’ 

menggunakan ungkapan metaforis, yakni pengibaratan wajah Nabi saw. dengan 

rembulan sebagai respons terhadap pertanyaan seseorang (yang tidak disebutkan 

namanya secara jelas) yang mengumpamakan wajah Nabi saw. dengan pedang. 

Hal ini yang melatarbelakangi sekaligus juga mengindikasikan bahwa al-Bara>’ 

menyangkal perumpamaan tersebut dan memilih mengibaratkan wajah Nabi saw. 

seperti rembulan. Penjelasan mengenai hal demikian juga termaktub dalam kitab 

Fath} al-Ba>ri> (seperti yang telah diuraikan pada bahasan sebelumnya). 
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Khusniati Rofiah, Studi Ilmu Hadis, (Cet. II; Yogyakarta: IAIN PO Press, 2018), h. 14-

15. 
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Hadis yang menjadi objek penelitian skripsi, termasuk dalam klasifikasi 

hadis yang memiliki asba>b al-wuru>d secara s}ari>h (jelas), yaitu berupa pertanyaan. 

Narasi hadis tersebut menggambarkan relasi antara sahabat dengan Nabi saw., 

selaku orang terdekatnya, yang senantiasa membersamai rihlah dakhwahnya 

sebagaimana ahlul bait. Demikian ketika al-Bara>’ ditanya tentang sifat wajah 

Nabi saw., ia menjawab dengan permisalan “seperti bulan”. Ini mengindikasikan 

bahwa al-Bara>’ pernah bertemu dan melihat wajah Nabi saw. secara langsung. 

Berangkat dari uraian di atas, juga dikemukakan oleh Arifuddin Ahmad 

bahwa salah satu di antara tiga upaya untuk mengetahui asba>b al-wuru>d sebuah 

riwayat hadis yakni melalui informasi dari para sahabatnya. Selain itu, Arifuddin 

Ahmad juga menyebutkan bahwa asba>b al-wuru>d hadis dapat diketahui melalui 

proses ijtiha>d, yaitu menempuh tahapan takhri>j al-h}adi>s\. Sebab, secara tematik 

terdapat riwayat hadis lain yang menyinggung hal serupa, tapi berbeda redaksi. 

Hal ini telah penulis uraikan pada poin bahasan interpretasi intertekstual. 

Adapun selain historisitas hadis, pengaplikasian interpretasi kontekstual 

yang efektif juga memperhatikan konteks masa kini. Dewasa ini, wujud implikasi 

hadis-hadis tentang sifat khalqiyah Nabi saw. –terkhusus yang mendeskripsikan 

keindahan wajahnya– dapat dilihat melalui berbagai media digital dan tayangan 

televisi berupa kartun atau produksi lainnya. Beberapa produksi kartun atau film 

yang mengisahkan Sirah Nabawiah, kadang kala tidak menampilkan wajah yang 

memerankan sosok Nabi saw., kemungkinan hal itu didasari untuk menghormati 

larangan visualisasi figur Nabi saw. dalam tradisi Islam. Tetapi ada juga yang 

menampilkan wajah pemeran figur Nabi saw. dalam bentuk cahaya yang bersinar 

tanpa menampilkan fitur-fitur wajah secara jelas. Hal tersebut dilakukan untuk 

menghindari potensi terjadinya penyimpangan dan munculnya kontroversi dalam 

merepresentasikan figur suci seperti Nabi Muhammad saw. 
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Setelah menerapkan tiga teknik interpretasi (tekstual, intertekstual, dan 

kontekstual) dengan memperhatikan sejumlah aspek penting yang terangkum 

dalam masing-masing teknik, hasil analisis yang penulis peroleh mengungkapkan 

bahwa hadis yang memuat informasi mengenai sifat wajah Nabi saw. memiliki 

dimensi yang luas dan mendalam. Melalui interpretasi tekstual, memberikan 

penekanan pada struktur kalimat dan penggunaan kata-kata, yang memperkaya 

makna hadis dalam konteks linguistik. Adapun teknik interpretasi intertekstual, 

dapat melihat dan mencapai pemahaman hadis dengan memperhatikan sejumlah 

riwayat hadis lainnya maupun ayat al-Qur’an yang relevan. Sementara melalui 

teknik interpretasi kontekstual, terbuka wawasan tentang konteks sosial dan 

budaya yang menjadi latar belakang hadits, memberikan pemahaman yang lebih 

baik, serta memberikan pandangan yang lebih holistik terhadap hadis yang dikaji, 

yakni dengan mengaitkan antara konteks historis dan makna teks dengan realitas 

kehidupan masa kini. Adapun berikut ini ikhtisar hasil analisis ma‘a>ni al-h}adi>s\: 

a. Dalam redaksi hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukha>ri> tidak terdapat 

indikator yang secara jelas menunjukkan letak keserupaan antara musyabbah 

dan musyabbah bih, yakni; antara wajah Nabi saw. dengan ungkapan “السيف” 

dan “القمر”. Hal ini melahirkan dua ih}tima>l (prospek) makna (sebagaimana 

telah diuraikan pada bahasan teknik interpretasi tekstual): 1) Ih}tima>l pertama, 

yakni mengarah pada bentuk wajah; dan 2) Ih}tima>l kedua, yakni pada aspek 

keindahan; keelokan, kilauan; cahaya, dll. 

b. Jika mengacu pada ih}tima>l pertama; bentuk wajah, maka dapat dilihat dalam 

redaksi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ah}mad, yakni indikator berupa 

tambahan kata “حديدا” untuk “ لسيفا ”, juga pada riwayat hadis Imam Muslim 

dengan tambahan kata “مستديرا” untuk “القمر”. Secara harfiah, kata “حديدا” 

berarti besi, dan besi pada umumnya berbentuk panjang. Namun, bentuk 
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panjang yang dimaksud dalam redaksi hadis tersebut yakni dalam konteks 

wajah manusia. Sementara kata “مستديرا” secara harfiah berarti bulat, namun 

yang dimaksud bukanlah bentuk bulat yang sempurna (sebagaimana bulatnya 

rembulan: ليسَتامَالتدوير), tetapi seperti bentuk wajah ideal orang-orang Arab 

umumnya (memiliki sisi lancip; cenderung bulat). Jika mengacu pada ih}tima>l 

ini, maka dapat disimpulkan bahwa sifat wajah Nabi saw. yaitu berbentuk 

cenderung bulat, proporsional, dan ideal. 

c. Jika mengacu pada ih}tima>l kedua, yaitu sisi bercahaya; kilauan; dll., maka 

perlu memperhatikan beberapa indikator dalam sejumlah riwayat hadis, baik 

hadis-hadis dalam satu peristiwa maupun tanawwu’. Menurut syarah hadis 

yang menjadi objek penelitian, Ibnu H{ajar al-‘Asqala>ni> menyebutkan ih}tima>l 

keserupaan wajah Nabi saw. dengan kilauan pedang atau cahaya bulan.  

Sebagaimana dalam redaksi hadis, al-Bara>’ menyatakan bahwa wajah Nabi 

saw. seperti rembulan (bukan seperti pedang). Jika mempertimbangkan hal ini 

dari sisi selain bentuk wajah, maka “اللَّم ع ان (bercahaya; bersinar)” pada kata 

“ يفالس ” adalah bermakna “صقال”, sementara untuk kata “القمر” adalah “نور”. 

Ini juga berlainan halnya jika dikaitkan dengan kata “الشَّم س”; yakni “ضياء” 

(sebagaimana dalam QS. Yu>nus/10: 5). Demikian masing-masing ungkapan 

mengindikasikan makna yang berbeda, berikut uraiannya:  

1) Pantulan cahaya pedang yang terupam dan mengkilap dapat menyilaukan 

pandangan dan terlampau terang, sebagaimana pancaran sinar matahari 

yang terkadang membuat mata terasa tidak nyaman. 

2) Karakteristik pantulan cahaya pada bulan bersifat lebih lembut dan teduh, 

seta cenderung memberikan kesan atau efek visual yang menyenangkan 

mata. Pantulan cahaya pada bulan berbeda dengan sinar matahari. “ضياء” 

pada “الشَّم س” merupakan zat yang bercahaya (independen) dan terkadang 
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menyengat kulit, juga menyilaukan pandangan. Adapun “نور” pada “القمر”, 

tidak bercahaya pada zatnya (dependen), sifatnya lembut dan sejuk mata. 

S{iddi>q H{asan Kha>n menguraikan dalam kitab Fath} al-Baya>n, kata “ضياء” 

merujuk pada zat cahaya itu sendiri, sedangkan “نور” merupakan cahaya 

yang tecermin (dari sinar matahari) atau manifestasi cahaya sebenarnya. 

Jadi, matahari bersinar disebut “ضياء”, sementara bulan bercahaya disebut 

 .”الضياءَأقوءَمنَالنور“ Di samping itu, ada juga yang menyatakan .”نور“

3) Salah satu riwayat hadis yang telah diuraikan pada poin bahasan teknik 

interpretasi intertekstual, yakni mengisahkan ketika Ja>bir bin Samurah 

melihat Nabi saw. memakai h}ullah (jenis pakaian) berwarna merah pada 

malam bulan purnama. Potongan redaksi “أحسنَمنَالقمر” yakni bermakna 

 pada redaksi hadis ”حسن“ Adapun penggunaan kata .(keindahan) ”جمال“

tersebut mengindikasikan sisi kebaikan (keindahan Rasulullah saw.) yang 

(lebih) disenangi (daripada rembulan) menurut pandangan mata, akal, dan 

hati, serta bersifat umum (semua orang mengetahui, bahkan menyetujui). 

Hal ini menunjukkan perbedaan jika redaksi hadis tersebut menggunakan 

kata “خير”, yakni kebaikan (sifat) yang tidak semua orang mengetahui 

atau bahkan membenarkannya. Begitu pula untuk kata “بر” dan “معروف”, 

mengarah pada satu arti, namun memiliki makna dan substansi berbeda. 

Berdasarkan uraian sebelumnya mengenai ih}tima>l lainnya dalam konteks 

pemaknaan hadis, maka dapat disimpulkan bahwa wajah Nabi saw. memiliki 

karakteristik yang indah, rupawan, dan menyenangkan apabila dipandang 

(sebagaimana cahaya rembulan). Analogi ini menggambarkan ketenangan dan 

kelembutan yang terpancar dari wajah Nabi saw., sehingga menimbulkan 

perasaan nyaman ketika memandangnya. Adapun sikap menyangkal terhadap 

perumpamaan wajah Nabi saw. dengan pedang, sebab pantulan cahaya pada 
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pedang justru menyilaukan mata, atau maksudnya tidak enak jika dipandang. 

Demikian juga menegaskan bahwa keserupaan wajah Nabi saw. dengan bulan 

menunjukkan sisi keindahan menurut pandangan mata, akal dan hati manusia. 

d. Selain pada dua poin ih}tima>l yang telah diuraikan, menurut hemat penulis, 

makna ungkapan dalam teks hadis yang menjadi objek penelitian: “ سيفلمثلَا ” 

bermakna “wajah Nabi saw. terlihat galak”, sementara “ لقمرمثلَا ” bermakna 

“wajah Nabi saw. terlihat sejuk; memberi isyarat kasih sayang”. 

Beranjak dari bahasan pemaknaan majas terhadap hadis yang menerangkan 

tentang perumpamaan sifat wajah Nabi saw., yakni laksana rembulan. Sementara 

hasil analisis menunjukkan bahwa keindahan wajah Nabi saw. berkaitan dengan 

kelembutan hatinya, keindahan akhlaknya, dan keteduhan pribadinya, atau dalam 

konteks masa kini dikenal dengan istilah inner beauty.  

Sederhananya, inner beauty adalah kecantikan, keindahan, atau pancaran 

kebaikan batiniah (jiwa atau hati) yang melekat pada diri seseorang. Konsep 

inner beauty sendiri dikemas dalam beragam rumusan definisi. Salah satu tokoh 

pendidikan Indonesia dan pakar di bidang etiket, Dra. Mien R. Uno, menuturkan 

bahwa inner beauty ialah aura kecantikan dari dalam yang terpancar keluar dalam 

wujud perilaku positif. Sementara Ibnu Qayim dan Ibnu Taimiyah berpendapat, 

bahwa kecantikan adalah sesuatu yang mendatangkan kemasyhuran serta dapat 

mengangkat citra seseorang, baik kecantikan lahiriah maupun batiniah.
14

 

Inner beauty, atau kecantikan batin, adalah satu konsep yang merelevansi 

konteks kehidupan masa kini, di mana manusia sering kali tepesona dan terlena 

oleh penampilan luar. Dunia terpusat pada standar kecantikan fisik yang kadang 
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Yusnia Binti Kholifah, “Strategi Membangun Jiwa Inner Beauty Melalui Pendidikan 

Pesantren” 09, no. 02 (2021): h. 23. 
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kala tidak realistis. Demikian inner beauty menawarkan pandangan yang lebih 

mendalam dan berarti. Kecantikan batin mengajarkan bahwa sejatinya nilai diri 

seseorang tidak terletak pada rupa, akan tetapi pada kebaikan hati, ketulusan, dan 

kejujuran dalam bersikap. Inner beauty adalah pancaran dari akhlak yang mulia, 

yang menjadikan seseorang benar-benar cantik dari dalam. 

Nabi Muhammad saw. adalah contoh wujud sempurna dari inner beauty. 

Keindahan fisiknya acap kali dilukiskan dalam sejumlah teks hadis dengan penuh 

kekaguman. Namun, yang lebih mengesankan adalah kemuliaan akhlaknya yang 

mencerminkan kecantikan sejati. Nabi saw. dikenal sebab kebijaksanaanya dalam 

bertindak, kelembutan hatinya, serta kasih sayangnya terhadap semua makhluk. 

Bahkan dalam sebuah hadis yang dinukil oleh Imam Muuslim, di mana Aisyah ra. 

menuturkan bahwa akhlak Nabi saw. adalah al-Qur’an. Hal ini mengindikasikan 

bahwa setiap tindakan, tanggapan, dan kepribadian Nabi saw. adalah manifestasi 

dari ajaran al-Qur’an yang sarat hikmah. Demikian dalam konteks hadis yang 

dikaji, bahwa kekaguman umat Islam terhadap keindahan fisik Nabi saw. bukan 

hanya karena fitrah manusia menyukai sesuatu yang indah, tetapi juga karena 

keindahan tersebut mencerminkan akhlak mulia dan kepribadian luhur Nabi saw. 

Keelokan wajahnya tidak sekadar menawan mata, melainkan juga memancarkan 

kasih sayang dan kebaikan yang dapat dirasakan oleh hati setiap insan. 

Sebagaimana hasil analisis ma‘a>ni> al-h}adi>>s\ sebelumnya, menguraikan 

bahwa makna ungkapan dalam teks hadis yang menjadi objek penelitian, yakni: 

“ سيفلمثلَا ” bermakna “(apakah) wajah Nabi saw. terlihat galak, temperamental”, 

sementara “ َا لقمرمثل ” bermakna “wajah Nabi saw. terlihat sejuk; meneduhkan; 

memberi isyarat kasih sayang dan keindahan akhlaknya”. Demikian hal tersebut 

berikaitan dengan rumusan istilah inner beauty yang lahir di masa belakangan ini. 



111 

 

Keindahan fisik Nabi saw. sesungguhnya adalah manifestasi dari kebaikan 

hatinya. Setiap ucapan dan tindakannya mencerminkan nilai-nilai keluhuran yang 

terdapat dalam ajaran Islam. Kepribadian Nabi saw. adalah perwujudan sempurna 

dari kebaikan yang membawa kedamaian dan insirasi bagi umatnya. Keelokan 

fisiknya memperkuat pancaran inner beauty yang dimiliki, sehingga menciptakan 

harmoni yang mengagumkan dan membuat setiap orang yang melihatnya atau 

berinteraksi dengannya merasa lebih dihargai dan dicintai. 

Inner beauty yang terpancar melalui sifat dan akhlak terpuji, maka akan 

meninggalkan kesan positif serta membekas dalam sanubari setiap orang yang 

merasakan kebaikannya. Demikian penelitian ini tidak hanya menitikberatkan 

pada urgensi menghargai outer beauty dan inner beauty secara bersamaan, akan 

tetapi juga meluaskan pemahaman tentang hubungan antara kepribadian dan 

penampilan dalam konteks ajaran Islam, dalam hal ini pemahaman terhadap 

pesan-pesan yang terkandung dalam sejumlah teks hadis.  
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B. Implikasi Ilmu Ma‘a>ni> al-H{adi>s\ terhadap Pemaknaan dan Pemahaman Hadis-

Hadis yang mengandung Ungkapan Majas 

Ilmu ma‘a>ni> al-h}adi>s\ merupakan salah satu diskursus dalam kajian ilmu 

hadis yang berpusat pada upaya menganalisis makna dan pemahaman teks hadis, 

yaitu dengan memperhatikan konteks historisitas hadis, termasuk aspek asba>b al-

wuru>d. Sebagaimana telah penulis sebutkan dalam bab pembahasan sebelumnya, 

bahwa dalam literatur ilmu hadis, ilmu ma‘a>ni> al-h}adi>s\ ini dikenal sebagai sebuah 

metodologi pensyarahan hadis yang mencakup teknik interpretasi.  

Secara umum, ilmu ma‘a>ni> al-h}adi>s\  ini bertujuan untuk memahami hadis 

serta mengulik makna yang terkandung di dalamnya, baik dengan aplikasi teknik 

interpretasi maupun menerapkan bentuk pendekatan lainnya. Menurut Arifuddin 

Ahmad, terdapat beberapa hal yang melatarbelakangi signifikansi ilmu ini, yaitu: 

1) Terdapat sebagian hadis yang memuat ungkapan atau kata-kata yang sukar 

dipahami atau terkesan gari>b; 2) Sebagian hadis memiliki susunan kalimat yang 

musykil; 3) Terkadang asba>b al-wuru>d suatu hadis berdasarkan pada kondisi dan 

situasi masyarakat tertentu; 4) Terkadang, sebuah hadis memberikan petunjuk 

yang bersifat umum dan merelevansi situasi sosial masyarakat pada saat hadis itu 

disampaikan; dan 5) Memperhatikan sejarah perkembangan bahasa.
15

 

Oleh karena itu, eksistensi ilmu ma‘a>ni> al-h}adi>s\ ini guna memahami 

kandungan hadis Nabi saw., terkhusus redaksional hadis yang sukar dipahami, 

atau bahkan berpotensi melahirkan interpretasi yang keliru. Dengan demikian, 

implikasi ilmu ma‘a>ni> al-h}adi>s\ sangat signifikan dalam upaya memahami dan 

mengulik makna tersirat dalam hadis-hadis yang mengandung ungkapan majas.  
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Pemaknaan yang tepat terhadap ungkapan majas dalam sebuah teks hadis 

dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terkait pesan yang ingin 

disampaikan oleh penutur. Selain itu, hal ini juga membantu dalam memahami 

konteks historis maupun budaya di mana hadis tersebut disampaikan, sehingga 

pemahaman tidak hanya terbatas pada makna berdasarkan arti leksikal, namun 

juga mencakup makna yang lebih luas dan mendalam sesuai dengan hakikatnya 

atau yang dikehendaki oleh penutur pertama. 

Segenap ulama maupun pemerhati hadis yang berfokus pada metodologi 

pemahaman hadis telah menyinggung hal itu. Demikian Nizar Ali mengusulkan 

empat langkah metodis sebagai upaya memahami hadis, serupa dengan metode 

yang dikemukakan oleh mufassir kontemporer dalam memahami ayat-ayat al-

Qur’an, yaitu: Metode tah}li>li>, ijma>li>, maud}u‘i >, dan muqa>ran. Empat langkah 

metodis tersebut juga telah diterapkan oleh para muh}addis\ terdahulu, khususnya 

yang berfokus pada pensyarahan hadis. Salah satu di antaranya ialah pensyarahan 

Ibnu H{ajar al-‘Asqala>ni> melalui karya menomentalnya, yakni Fath} al-Ba>ri>.16
  

Syuhudi Ismail mengemukakan ragam variasi ungkapan dalam teks hadis, 

yaitu: Jawa>mi’ al-Kalim (ungkapan yang singkat, namun sarat makna), tams\il 

(ungkapan perumpamaan; perbandingan; pengibaratan; dll), ramzi (ungkapan 

simbolis), qiyasi (ungkapan analogi), dan bahasa percakapan atau dialog.
17

 

Adapun Ali Mustafa Yaqub, menyebutkan bahwa makna dan kandungan hadis 

dapat dipahami dari dua sisi, yaitu secara eksplisit dan implisit, atau berdasarkan 

pemahaman tekstual dan kontekstualnya. Hal ini sebab dalam teks bahasa Arab, 

seperti teks hadis, terkadang bermakna haqi>qi (denotatif) dan ada kalanya pula 

                                                           
16

Endad Musaddad, Ilmu Ma’anil Hadits, h. 38. 

17
Syuhudi Ismail, Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual, h. 9. 
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bermakna maja>zi (konotatif).
18

 Selain itu, Yusuf al-Qardawi dalam memahami 

hadis menggunakan beberapa metode, salah satunya yaitu mengalihkan makna 

haqi>qi ke makna maja>zi dan memisahkan antara keduanya, atau dikenal dengan 

istilah “al-tafriq bayna al-h}aqi>qah wa al-maja>z”. Namun, hal ini didasari apabila 

dalam teks hadis terdapat qarinah yang mengindikasikan untuk dimaknai secara 

majas dan beralih dari sisi hakikatnya.
19

 

Demikian uraian pada poin pembahasan ini mengarah pada satu topik dan 

konklusi, yakni membahas beragam cara, metode, atau upaya dalam memahami 

teks hadis. Secara umum, metodologi pemahaman yang telah dirumuskan dan 

dikemukakan oleh segenap ulama hadis, peneliti, dan pemerhati studi Islam, 

seluruhnya terangkum dalam kajian ilmu ma‘a>ni> al-h}adi>s\. Dalam cakupan kajian 

ilmu ma‘a>ni> al-h}adi>s\ berkaitan dengan teknik utama dalam interpretasi hadis, di 

mana pada tiap-tiap teknik interpretasi tersebut meliputi berbagai aspek, dan 

termasuk di dalamnya ialah aspek kebahasaan. Sementara aspek kebahasaan itu 

sendiri erat kaitannya dengan eksistensi makna hakikat dan makna majas. Oleh 

karena itu, penulis melihat pentingnya eksistensi dan implikasi ilmu ma‘a>ni> al-

h}adi>s\ terhadap pemaknaan dan pemahaman teks hadis yang mengandung majas. 

                                                           
18

Ali Mustafa Yaqub, Cara Benar Memahami Hadis, h. 3-5. 

19
Yeni Yulianti, “Pemaknaan Majazi pada Hadis Orang Mukmin Makan dalam Satu 

Usus dan Kafir Makan dalam Tujuh Usus,” h. 44. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Sebagai penutup pembahasan skripsi, penulis akan menguraikan beberapa 

poin penting dari simpulan bab dan subbab pembahasan sebelumnya. Kesimpulan 

ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai hasil riset dan 

analisis yang telah penulis tempuh. Demikian berdasarkan hasil penelusuran dan 

pembahasan skripsi ini, berikut adalah poin-poin kesimpulannya: 

1. Berdasarkan upaya penelusuran dengan menerapkan lima metode takhri>j al-

h}adi>s\, kemudian penulis menuai hasil bahwa terdapat 7 jalur periwayatan 

berkenaan dengan hadis tentang sifat wajah Nabi saw. yang dinukil oleh 6 

mudawwin atau mukharrij al-h}adi>s\, yaitu: Imam al-Bukha>ri>, Imam Muslim, 

Imam al-Tirmiz\i>, Imam al-Darimi>, Imam Ah}mad, dan Ibnu ‘Asa>kir; dalam 

kitabnya masing-masing. Adapun hasil analisis penulis terkait status dan 

kualitas hadis yang diteliti, yaitu: Penulis menyimpulkan bahwa hadis yang 

menjadi objek penelitian adalah maqbu>l. Jika melihat dari segi kualitas, 

sanad maupun matan hadis yang menjadi objek penelitian yakni berstatus 

s}ah}i>h} ligairih. Sementara dari segi kuantitas, hadis tersebut termasuk dalam 

kategori hadis ah}ad dengan metode riwayah bi al-ma‘na>. Adapun dari segi 

isnad, hadis yang diteliti merupakan hadis mauquf yang dihukumi marfu>‘. 

2. Berdasarkan redaksional hadis, mengindikasikan bahwa teks hadis tersebut 

menghendaki pemaknaan musya>bahas. Hal ini terbukti sebab dalam redaksi 

hadis terdapat ungkapan majas. Ungkapan “َالسيف  yang dilontarkan ”مثل

oleh seseorang (yang tidak disebutkan namanya dengan jelas) kepada al-

Bara>’. Kemudian al-Bara>’ menyangkalnya dengan ungkapan “ َال قمرمثل ”. 
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Setelah melakukan analisis terhadap pemahaman dan pemaknaan hadis 

dengan menerapkan tiga teknik interpretasi (berdasarkan metode ma‘a>ni> al-

h}adi>s\ oleh Arifuddin Ah}mad), berikut hasil yang diperoleh: Ungkapan 

dalam redaksi hadis yang menjadi objek penelitian dalam skripsi ini 

melahirkan dua ih}tima>l (prospek) makna (sebagaimana telah diuraikan pada 

bahasan teknik interpretasi tekstual): 1) Ih}tima>l pertama, yakni mengarah 

pada bentuk wajah; dan 2) Ih}tima>l kedua, yakni pada aspek keindahan; 

keelokan, kilauan; cahaya, dll.  

Jika mengacu pada ih}tima>l pertama; bentuk wajah, maka dapat dilihat 

dalam redaksi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ah}mad, yakni indikator 

berupa tambahan kata “حديدا” untuk “السيف”, juga pada riwayat hadis 

Imam Muslim dengan tambahan kata “مستديرا” untuk “القمر”. Secara 

harfiah, kata “حديدا” berarti besi, dan besi pada umumnya berbentuk 

panjang. Namun, bentuk panjang yang dimaksud dalam redaksi hadis 

tersebut yakni dalam konteks wajah manusia. Sementara kata “مستديرا” 

secara harfiah berarti bulat, namun yang dimaksud bukanlah bentuk bulat 

yang sempurna (sebagaimana bulatnya rembulan: َالتدوير َتام  tetapi ,(ليس

seperti bentuk wajah ideal orang-orang Arab umumnya (memiliki sisi 

lancip; cenderung bulat). Jika mengacu pada ih}tima>l ini, maka dapat 

disimpulkan bahwa sifat wajah Nabi saw. yaitu berbentuk cenderung bulat, 

proporsional, dan ideal.  

Sementara itu, hasil analisis ih}tima>l lainnya dalam konteks pemaknaan 

hadis, dapat disimpulkan bahwa wajah Nabi saw. memiliki karakteristik 

yang indah, rupawan, dan menyenangkan apabila dipandang (sebagaimana 

cahaya bulan). Analogi ini menggambarkan ketenangan dan kelembutan 

yang terpancar dari wajah Nabi saw., sehingga menimbulkan perasaan 
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nyaman ketika memandangnya. Adapun sikap menyangkal terhadap 

perumpamaan wajah Nabi saw. dengan pedang, sebab pantulan cahaya pada 

pedang justru menyilaukan mata, atau maksud lainnya adalah tidak enak 

jika dipandang. Demikian juga menegaskan bahwa keserupaan wajah Nabi 

saw. dengan bulan menunjukkan sisi keindahan menurut pandangan mata, 

akal, maupun hati manusia. Selain itu, makna ungkapan dalam teks hadis 

yang menjadi objek penelitian: “ َا سيفلمثل ” bermakna “wajah Nabi saw. 

terlihat galak”, sementara “ لقمرمثلَا ” bermakna “wajah Nabi saw. terlihat 

sejuk; memberi isyarat kasih sayang”. 

3. Setelah menempuh seluruh rangkaian riset dan analisis terhadap hadis yang 

menjadi objek penelitian dalam skripsi ini, penulis menilai bahwa implikasi 

ilmu ma‘a>ni> al-h}adi>s\ terhadap pemahaman dan pemaknaan ungkapan majas 

dalam teks hadis sangatlah signifikan. Selain itu, mengingat ilmu ma‘a>ni> 

al-h}adi>s\ berkaitan dengan metode atau teknik interpretasi yang mencakup 

berbagai aspek, termasuk aspek kebahasaan. Sementara aspek kebahasaan 

berkaitan erat dengan pemahaman dan pemaknaan ungkapan majas. 

Tahapan riset dan analisis yang telah penulis lakukan menghasilkan suatu 

kesimpulan bahwa redaksi dan ungkapan dalam hadis memiliki beragam bentuk, 

dan termasuk di antaranya adalah hadis-hadis yang mengandung ungkapan majas. 

Eksistensi majas dalam teks hadis menunjukkan bahwa hadis-hadis tersebut tidak 

selalu harus dipahami berdasarkan arti leksikal, tetapi ada kalanya memerlukan 

pemaknaan dan pemahaman yang lebih kompleks.  
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B. Implikasi Penelitian 

Pembahasan dalam skripsi ini menyoroti bahwa bahwa narasi hadis tidak 

hanya terbatas pada qaul, fi‘il, dan taqri>r Nabi saw., namun juga mencakup ahwal 

atau rutinitas dan sifat-sifat Nabi saw. Hal demikian menunjukkan bahwa teks 

hadis tidak hanya terdiri dari segala apa yang diucapkan dan dilakukan olehnya, 

tetapi juga merekam rutinitas dan sifat-sifat yang melekat pada dirinya. Selain 

itu, tidak semua maksud dan makna hadis bersifat gamblang, tetapi ada kalanya 

hadis memiliki redaksi dan ungkapan yang sukar untuk dipahami. Oleh karena 

itu, keterlibatan ilmu ma‘a>ni> al-h}adi>s\ menjadi satu hal yang sangat signifikan 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan nilai manfaat dan kontribusi 

yang berharga dalam pemahaman terhadap hadis Nabi saw., terutama berkenaan 

dengan hadis-hadis yang mengandung ungkapan majas, sebagaimana hadis yang 

menjadi fokus kajian dalam skripsi ini. Namun di sisi lain, penulis sepenuhnya 

menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki keterbatasan dan jauh dari kata 

sempurna. Oleh karena itu, diharapkan penelitian skripsi ini dapat menjadi titik 

awal sekaligus menjadi batu loncatan bagi penelitian berikutnya yang jauh lebih 

efektif dan komprehensif mengenai tema yang sama, serta memberi kontribusi 

bagi pengembangan kajian ilmu hadis beserta segenap cakupannya.  
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