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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam bahasa latin dapat 

dilihat sebagai berikut: 

1. Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 s\a s\ es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 h}a h} ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 z\al z\ zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

 s}ad s} es (dengan titik di bawah) ص

 d}ad d} de (dengan titik di bawah) ض

 t}a t} te (dengan titik di bawah) ط

 z}a z} zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain ‘ apostrof terbalik‘ ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف
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 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wau W We و

 Ha H Ha ه

 Hamzah ’ Apostrof ء

 Ya Y Ye ي  

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

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

2. Vokal 

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

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut:  

Tanda  Nama  Huruf Latin Nama 

 fath}ah a  A اَ 

 Kasrah i   I اَ 

 d}ammah u   U اَ 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fath}ah dan ya>’ Ai a dan i ى ىَ 

 fath}ah dan wau Au a dan i ى هَ 

Contoh: 
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ك ي فَ    :  kaifa 

ل  haula : ه ه 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:  

Harakat dan 

Huruf 
Nama 

Huruf dan 

Tanda 
Nama 

َى  ...ََ  ... fath}ah dan alif atau ya>’ a> a dan garis di atas 

 kasrah dan ya>’ i> i dan garis di atas ى

 d}ammah dan wau u> u dan garis di atas ى ه

Contoh: 

  ma>ta : م اتَ 

 <rama: ر م ى

لَ    qi>la: ق ي 

تَ   yamu>tu: ي م ه 

4. Ta>’ marbut}ah 

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

atau mendapat harakat fath}ah, kasrah, dan d}ammah, transliterasinya adalah [t]. 

Sedangkan ta>’ marbu>t}ah yang mati atau mendapat harakat sukun, 

transliterasinya adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta>’ marbu>t}ah diikuti oleh kata yang 

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

marbu>t}ah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

Contoh: 

فالَ  ة َا لأ ط  ض  و   raud}ah al-at}fa\>l : ر 

م ةَ   ي ن ة َالف اض  ا ل م د   : al-madi>nah al-fa\>d}ilah 
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ةَ  م  ك   al-h}ikmah :  ا ل ح 

 

5. Syaddad (Tasydi>d) 

Syaddah atau tasydi>d yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydi>d  (  َّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan 

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

بَّناَ   <rabbana : ر 

ي ناَ َ ن جَّ  : najjaina> 

قَ   al-h}aqq : ا ل ح 

مَ   ن ع   : nu‘‘ima 

وَ   aduwwun‘ : ع د 

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

kasrah (  َّ ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi i>. 

Contoh: 

م يَ   Ali@ (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)‘ : ع 

ب يَ   Arabi@ (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)‘ : ع ر 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال 
(alif lam ma‘rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi 

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

qamariyyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang 

mengikutinya. Kata sandang ditulis dari kata yang mengikutinya dan 

dihubungkan dengan garis mendatar (-). 

Contoh: 

م س َ  al-syams (bukan asy-syamsu) : ا لشَّ
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ل ةَ َ ل ز  ا ل زَّ   : al-zalzalah (az-zalzalah) 

ف ةَ  م س   al-falsafah :  ا ل ف 

 al-bila>d:  ا ل ب لا دَ 

7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku bagi 

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

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

Contoh: 

نَ  و   ta’muru>n :  ت أ م ر 

ءَ   ‘al-nau :  ا لنَّه 

ءَ  ى   ’syai :  ش 

تَ   umirtu :  أ م ر 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia  

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

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

kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa 

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

digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara 

transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur’an (dari al-Qur’a>n), alhamdulillah, dan 

munaqasyah. Bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks 

Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh: 

Fi> Z}ila>l al-Qur’a>n 

Al-Sunnah qabl al-tadwi@n 
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9. Lafz} al-Jala>lah (الله ) 

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

atau berkedudukan sebagai mud}a>f ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa 

huruf hamzah. 

Contoh: 

َاللَ  ي ن    billa>h ب االلَ   di>nulla>h د 

Adapun ta>’ marbu>t}ah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz} al-

jala>lah, ditransliterasi dengan huruf [t].  

Contoh: 

م ة َ َر ح  َف ي  اللَ ه م   hum fi> rah}matilla>h 

10. Huruf Kapital 

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wa ma> Muh}ammadun illa> rasu>l  

Inna awwala baitin wud}i’a linna>si lallaz \i> bi Bakkata muba>rakan  

Syahru Ramad}a>n al-laz\i> unzila fi>h al-Qur’a>n 

Nas}i>r al-Di>n al-T}u>si> 
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Abu> Nas}r al-Fara>bi> 

Al-Gaza>li> 

Al-Munqiz\ min al-D}ala>l 

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

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

harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. 

Contoh: 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt.  = subh}a>nahu> wa ta’a>la> 

saw.      = s}allalla>hu ‘alaihi wa sallam 

a.s.   = ‘alaihi al-sala>m 

H   = Hijrah 

M   = Masehi 

SM   = Sebelum Masehi 

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

w.          = Wafat tahun 

QS.../...: 4  = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS A<l ‘Imran/3: 4 

 HR      = Hadis Riwayat 

 

 

 

Abu> al-Wali@d Muh}ammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu> al-

Wali>d Muh}ammad (bukan: Rusyd, Abu> al-Wali@> Muh}ammad Ibn) 

Nas}r H}a>mid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu> Zai@d, Nas}r H}a>mid (bukan: Zaid, 

Nas}r H}a>mi>d Abu> ) 
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ABSTRAK 

Nama  : Dian Eka Putri 

Nim   : 30700118098 

Prodi : Ilmu Hadis 

Fakultas : Ushuluddin dan Filsafat 

Judul : Self Blaming Perspektif Hadis (Analisis Ma‘a>nil H{adi>s \) 
 

Self blaming merupakan kondisi seseorang yang menyalahkan diri sendiri 

akibat dari kesahalan yang telah dilakukan sehingga berefek pada kondisi 

psikologis, dalam Islam kondisi tersebut mirip dengan konsep muhasabah diri 

namun self blaming lebih cenderung menimbulkan efek buruk kepada seseorang 

sedangkan muhasabah diri lebih bertujuan untuk menemukan pelajaran dari 

kesalahan. Oleh karena itu, Penelitian ini bertujuan untuk menelusuri atau 

menganalisis kualitas dan kandungan hadis tentang Self Blaming dan langkah-

langkah yang ditempuh dalam menerapkannya dikehidupan sehari-hari manusia. 

Untuk menjawab permasalahan tersebut peneliti menggunakan 

pendekatan Ilmu hadis dan Ilmu Psikologi. Penelitian ini berbasis kepustakaan 

yang tergolong sebagai penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Data yang 

diperoleh berasal kitab-kitab hadis serta berbagai kitab atau literatur yang 

berkaitan dengan objek penelitian. 

Berdasarkan hasil takhri>j al-h}adi>s\, ditemukan sebanyak 8 jalur 

periwayatan yang terdapat pada kitab 9 imam (al-kutub al-tis‘ah), yaitu; 5 

riwayat di kitab Musnad Ah}mad bin H{anbal, 2 riwayat dikitab S{ah}i>h} al-Bukha>ri>, 

1 riwayat dikitab S{ah}i>h} Muslim, 1 riwayat dikitab Sunan Abu> Dawu>d. Adapun 

sanad hadis yang menjadi objek penelitian ini berkualitas sah}i>h}, demikian pula 

dengan matannya. Oleh karena itu, secara keseluruhan hadis tentang Self 

Blaming berkualitas s}ahi>h} liza>tihi>. 

Terkait dengan kandungannya, tadis tentang self blaming merupakan 

anjuran dari Rasulullah saw. kepada setiap orang ketika melakukan kesalahan 

untuk tidak mencela dirinya sendiri, melainkan dengan mengatakan hal-hal yang 

tidak memberikan kesan menurunkan harga diri. Karena mencela diri sendiri 

adalah setara dengan mencela ciptaan Allah swt. Anjuran Rasulullah dengan 

mengatakan ‚tapi katakan lah bahwa jiwaku sedang mengeras‛ adalah dengan 

maksud kesopanan atau adab dalam berbicara. 

Hadis tentang self  blaming tersebut dapat diimplementasikan dalam dua 

aspek, yakni: 1) Tidak berkata-kata kecuali dengan perkataan yang bisa 

mendatangkan kebaikan atau manfaat atau minimal mencegah dari keburukan 

baik kepada dirinya ataupun orang lain. 2) tidak mencela ciptaan Allah swt. 



 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang 

Islam adalah agama universal, komprehensif (syumuli), lengkap dengan 

dimensi esoterik dan eksoteriknya. Sebagai agama universal (rah}matan lil 

’a>lami>n), Islam mengenal sistem perpaduan antara apa yang disebut tsabat1
 di 

satu sisi, dan murunah2
 di sisi yang lain. Bila watak Islam yang pertama tidak 

mengenal perubahan oleh apapun karena berkaitan dengan persoalan-persoalan 

ritus agama yang transeden, maka watak Islam yang kedua menerima akses 

perubahan sepanjang tidak bergeser dari kerangka dasarnya berupa tujuan-tujuan 

ajaran agama demi mengayomi kebaikan hamba-Nya di dunia dan akhirat.3 

Al-Qur’an sebagai sumber ajaran pertama dalam agama Islam 

memberikan berbagai gambaran baik bersifat umum ataupun spesifik tentang 

pola perilaku serta karakter manusia yang seharusnya dilakukan masing-masing 

orang. Salah satunya adalah tentang kepercayaan diri setiap manusia dalam 

menjalani kegiatan sehari-harinya. Kepercayaan diri adalah hal yang 

bersangkutan dengan kepribadian manusia yang memiliki peran dalam 

mengaktualisasikan potensi yang dimiliki seseorang. Manusia yang tidak 

memiliki kepercayaan diri akan cenderung menimbulkan masalah pada dirinya. 

Dengan kepercayaan diri maka seseorang akan lebih gampang dalam 

bersosial. Berhadapan dengan yang lebih tua, lebih pandai ataupun lebih kaya, 

tidak ada rasa malu dan canggung dalam dirinya. Mereka akan cenderung 

                                                           
1
 Tsabat adalah pendirian yang teguh dan tegar ketika menghadapi sebuah ujian di jalan 

kebenaran. 
2
 Murunah adalah tindakan menyesuaikan terhadap sesuatu namun tetap memegang 

teguh prinsip utama dalam hidupnya. 
3
Abu Yasid, Islam Akomodatif, Rekonstruksi Pemahaman Islam sebagai Agama 

Universal, (Cet 1;Yogakarta:Salakan Baru, 2004), h. 1-2 
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menampakkan dirinya apa adanya tanpa memunculkan kelebihan serta 

menyembunyikan kekurangan.
4
 

Salah satu ayat dalam al-Qur’an yang memberikan nasehat dan semangat 

hidup kepada manusia agar muncul kepercayaan diri adalah pada QS. Ali 

Imran/3:139, yakni: 

   ٍ ؤۡيٍُِِ ٌ  إٌِ كُُتىُ يُّ ٕۡ تىُُ ٱلۡۡ عۡه  أَ   ٔ َُٕاْ  لَ  ت حۡش   ٔ ُُٕاْ  ِٓ لَ  ت   ٔ 

Terjemahnya; 

Janganlah  kamu  bersikap  lemah,  dan  janganlah  (pula)  kamu bersedih 
hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi (derajatnya), jika 
kamu orang-orang yang beriman 

Namun, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan turunnya 

kepercayaan diri dari seseorang. Salah satu faktornya adalah maraknya body 

shaming. Istilah body shaming ditujukan untuk mengejek mereka yang memiliki 

penampilan fisik yang dinilai cukup berbeda dengan masyarakat pada umumnya. 

Contoh body shaming adalah penyebutan dengan gendut, pesek, cungkring, dan 

lain sebagainya yang berkaitan dengan tampilan fisik. 

Apabila kondisi body shaming tersebut masih terus berkelanjutan dalam 

jangka waktu yang lama, maka akan mempengaruhi harga diri atau self esteem 

seseorang, hal tersebut akan meningkatkan korban akan menarik diri, menjadikan 

seseorang rentan terhadap stress dan depresi serta rasa tidak percaya diri 

sehingga berpengaruh pada perilaku negatif seseorang. Emosi negatif pada 

korban body shaming biasanya adalah dengan menyalahkan diri sendiri (self 

blaming).5 

                                                           
4
 Nur Huda, ‚Konsep Percaya Diri dalam Al-Qur’an Sebagai Upaya Pembentukan 

Karakter Bangsa‛, Inovatif, Vol 2 No 2 (2016);h. 65. http://jurnal.iaih.ac.id/index.php/inovatif 

/article/view/57/45 (Diakses pada 18 Mei 2023 – 18.57 Wita) 
5
Eka Suci Nur laily, ‚Pengaruh Body Shaming terhadap Self Blaming pada Remaja di 

Karang Taruna Perumnas Ngembat Asri Gemolong‛, (Surakarta : Eka Suci Nur Laily, 2020), h. 

4,5,6, dan 7. 

http://jurnal.iaih.ac.id/index.php/inovatif%20/article/view/57/45
http://jurnal.iaih.ac.id/index.php/inovatif%20/article/view/57/45
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Self Blaming atau (menyalahkan diri sendiri) adalah cara untuk mengatasi 

masalah dengan menyalahkan dan menghukum diri sendiri, yang disebabkan oleh 

rasa penyesalan terhadap kejadian yang telah terjadi. Menyalahkan diri adalah 

respon umum terhadap peristiwa yang membuat stres, masalah yang sering 

muncul ketika seseorang mengalami Self Blaming adalah adanya ketidak 

percayaan diri dengan tubuh sendiri, melihat sosok diri yang negatif, mengkritik 

diri sendiri secara berlebihan, merasa tidak menarik, minder, merasa gagal, dan 

merasa diri lemah atau tidak berdaya. 
6
 

Self Blaming adalah sebuah kesadaran emosi yang dimiliki setiap manusia 

meliputi marah, kesedihan, keadaan memalukan, dan keputusan. Saat individu 

tersebut merasakan kegagalan yang berdampak pada dirinya sendiri maka akan 

mempengaruhi penilaian evaluasi diri atas kegagalan diri tersebut, karena merasa 

menyakiti atau mengecewakan orang-orang terdekat seperti orang tua, anak, 

sahabat dan pacar serta mengevaluasi diri dan tidak memperbaiki tindakan, justru 

terus menyalahkan diri sendiri.7 

Perilaku menyalahkan diri sendiri didefinisikan sebagai melibatkan 

atribut internal dan tidak stabil peristiwa negatif untuk perilaku terkontrol 

sendiri dan dikaitkan dengan perasaan bersalah. Menyalahkan diri sendiri dan 

evaluasi maladaptif dari diri ‚keseluruhan‛ dihipotesiskan terkait dengan 

perasaan malu. Perasaan malu biasanya timbul karena adanya peristiwa yang 

memalukan bagi seseorang, salah satunya adalah malu mengenai kondisi fisik 

yang sering dijadikan ejekan oleh orang lain.8 

                                                           
6
 Nashofah Qurrota A’yun, ‚Pengaruh Efikasi Diri Terhadap Self-Blame Pada 

Perempuan yang {Pernah Mengalami Pelecehan Seksual Di Tempat Umum‛, Skripsi, (Universitas 

Pendidikan Indonesia, 2021), h. 2. 
7
Triady Ramlan, ‚Pengaruh Body Shaming terhadap Self Blaming pada Remaja di Kota 

Makassar‛, (Makassar : Triady Ramlan,  2022), h. 11-12. 
8
Eka Suci Nur Laily, Pengaruh Body Shaming terhadap Self Blaming pada Remaja di 

Karang Taruna Perumnas Ngembat Asri Gemolong, h. 2. 



4 
 

 
 

Namun tindakan self blaming ini ketika dipahami secara sepintas, 

tindakannya hampir mendekati konsep muh}a>sabah (evaluasi diri) karena 

keduanya memiliki tindakan mengembalikan kepada diri pribadi atas kejadian 

yang telah dilakukan. Allah swt. berfirman dalam QS. al-Hasyr/59:18: 

هٌ ٱللَّه   ٱتهقُٕاْ ٱللَّه َۚ إِ  ٔ  ٖۖ تۡ نِغ ذ  ب ق ذهي  ظُزۡ َ فۡسٞ يه نۡتُ   ٔ ُُٕاْ ٱتهقُٕاْ ٱللَّه   اي  ٍ  ء  ب ٱنهذٌِ  ٓ ُّ  ٌ أ
َٰٓ َٰ ٌ   ٌ هُٕ  ً َۡ ب ت   ً رٍِزُِ بِ  ِ   

Terjemahnya; 

 Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. 
Hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya 
untuk hari esok. Bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha 
Mengetahui apa yang kamu kerjakan. 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

terkait ‚Self Blaming Perspektif Hadis (Kajian Ma‘a>ni al-H{adi>s\)‛. Hadits yang 

menjadi sampel kajian pada skripsi ini adalah salah satu hadis yang di riwayatkan 

oleh Sunan Ahmad dari Hisyam bin Urwah sesuai dengan sabda Rasulullah yaitu 

sebagai berikut: 

ثَ نَا ىِشَ  ثَ نَا وكَِيعٌ قاَلَ : حَدَّ ُ حَدَّ امُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أبَيِوِ، عَنْ عَائِشَةَ قاَلَتْ : قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
(. )رواه احمد(  نَ فْسِي عَلَيْوِ وَسَلَّمَ )لا يَ قُولَنَّ أَحَدكُُمْ خَبُ ثَتْ نَ فْسِي، وَلَكِنْ ليَِ قُلُ : لَقِسَتْ   

Artinya : 

Waqi’ dia berkata :  telah menceritakan kepada kami Hisyam bin Urwah 

dari ayahnya dari Aisyah berkata : Rasulullah SAW bersabda : ‚Janganlah 

salah seorang kalian mengatakan jiwaku jelek (jahat)‛, tapi hendaknya ia 

mengatakan : ‚Jiwaku sedang mengeras‛.9 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis dapat merumuskan 

beberapa permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut : 

                                                           
9
 Ahmad Ibn Muhammad Ibn Hambal Ibn Hilal Ibn Asad Ibn Idris Ibn ‘Abdillah Ibn 

Hayyan Ibn ‘Abdillah Ibn Anas Ibn ‘Auf, Musnad Ahmad Ibn Hambal, Lidwa Pustaka i-software-

kitab 9 Imam Hadis, Kitab Ahmad no-24566. 
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1. Bagaimana kualitas hadis tentang Self Blaming? 

2. Bagaimana kandungan hadis tentang Self Blaming? 

3. Bagaimana implementasi hadis tentang Self Blaming? 

C. Pengertian Judul 

Judul skripsi ini adalah ‚Self Blaming Perspektif Hadis (Kajian Ma’a>ni 

al-H{adi>s\)‛. Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap judul ini, maka penulis 

memiliki langkah awal untuk menguraikan judul skripsi sebagai berikut : 

1. Self Blaming 

Self Blaming adalah sebuah kesadaran emosi yang dimiliki setiap 

manusia meliputi marah, kesedihan, keadaan memalukan, dan keputusan. Saat 

individu tersebut merasakan kegagalan yang berdampak pada dirinya sendiri 

maka akan mempengaruhi penilaian evaluasi diri atas kegagalan diri tersebut, 

karena merasa menyakiti atau mengecewakan orang-orang terdekat seperti orang 

tua, anak, sahabat dan pacar serta mengevaluasi diri dan tidak memperbaiki 

tindakan, justru terus menyalahkan diri sendiri.10 

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa menyalahkan diri sendiri 

atau Self Blaming adalah salah satu bentuk pelecehan emosional pada diri 

sendiri. Yang dimana ketika seseorang mengalami kegagalan, maka dia akan 

terus menyalahkan dirinya dan akan memikul tanggung jawab pribadi atas 

terjadinya suatu peristiwa tersebut. 

2. Perpektif Hadis 

Prespektif dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah metode 

melukiskan suatu benda kepada permukaan yang datar sebagaimana yang terlihat 

                                                           
10

Triady Ramlan, Pengaruh Body Shaming terhadap Self Blaming pada Remaja di Kota 
Makassar, h. 12. 
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oleh mata dengan tiga dimensi;sudut pandang;pandangan.11Sedangkan Hadis 

menurut pandangan ulama hadis adalah segala ucapan, perkataan, taqrir 

(pengakuan) Nabi Muhammad Saw.12 

Adapun prespektif hadis dalam penelitian ini adalah upaya penggambaran 

mengenai Self Blamingdalam pandangan hadis Nabi Saw. 

3. Ma’a>ni al-H{adi>s\ 

Ma’a>ni al-H{adi>s\ adalah ilmu yang mempelajari tentang hal ihwal lafal dan 

makna yang ada pada berbagai matan hadis tergantung dengan kondisinya.13 

Maka, yang dimaksud dengan judul diatas adalah untuk menjelaskan 

pandangan Hadis tentang Self Blaming melalui pendekatan metode ma‘a>ni al-

h}adi>s\ terhadap hadis yang berkaitan dan agar bisa menginterpretasikan hadis 

tersebut dengan tepat. 

D. Kajian Pustaka 

Kajian pustaka berfungsi sebagai rujukan utama dalam melakukan 

penelitian dengan menjadikan hasil penelitian sebelumya sebagai patokan 

penelitian. Setelah melakukan berbagai penelusuran peneliti menemukan 

beberapa tulisan yang membahas perihal Self Blaming yang dijadikan sebagai 

kajian pustaka yaitu: 

Pertama, skripsi yang berjudul Pengaruh Body Shaming terhadap Self 

Blaming pada Remaja di Karang Taruna Perumnas Ngembat Asri Gemolong 

yang ditulis oleh Eka Suci Nur Laily. Skripsi ini membahas tentang bagaimana 

pengaruh body shaming terhadap self blamingpada remaja di Perumnas Ngembet 

Asri, dengan tujuan untuk mengetahui adakah pengaruh body shaming terhadap 

                                                           
11

KBBI Offline V 0.3.2. Badan Pembinaan Bahasa dan Pembukuan, Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2016-2019. 
12

Andi Rasdiyanah, La Ode Ismail Ahmad, dkk, Pengantar Dasar Ilmu Hadis, (Cet.I; 

Bantul: Semesta Aksara, 2021), h. 1. 
13

Arifuddin Ahmad, Metodelogi Pemahaman Hadis: Kajian Ilmu Ma’ani al-Hadis (Cet. 

II; Makassar, Alauddin University Press, 2013), h. 6. 
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self blaming pada remaja.14Pada skripsi ini tidak seperti peneliti teliti. Peneliti 

akan mengaitkannya dengan hadis Nabi saw. 

Kedua, Jurnal yang ditulis oleh Wiwi Wijastuti dengan judul ‚Gambaran 

kecenderunganShame dan kecenderungan Guilt pada Mahasiswa Fakultas 

Psikologi Universitas Padjadjaran‛.Penelitian ini membahas tentang 

kecenderungan shame dan kecenderungan guilt, dengan tujuan untuk 

mendapatkan data empirik mengenai kecenderungan shame dan kecenderungan 

guilt pada mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Padjadjaran, sehingga dapat 

dilihat kecenderungan mana yang lebih dominan pada mahasiswa Fakultas 

Psikologi Unpad.15Jurnal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti karena disini peneliti lebih berfokus ke self blaming perspektif hadis. 

Ketiga, Skripsi yang berjudul Pengaruh Body Shaming terhadap 

SelfBlaming pada Remaja dikota Makassar yang ditulis oleh Triady 

Ramlan.Skripsi ini membahas tentang pengaruh body shaming terhadap self 

blaming, dengan tujuan untuk mengetahui apakah body shamingmemberikan 

pengaruh terhadap self blaming pada remaja dikota Makassar.16Skripsi ini 

berbeda dengan penelitian yang dilakukan olehpeneliti. 

Keempat, Jurnal yang ditulis oleh Erdem Pulcu, Roland Zahn dan Rebecca 

Elliot berjudul ‚The Role of Self-Blaming Moral Emotions in Major Depression 

and Their Impact on Social-Economical Decision Making‛ (2013). Penelitian 

tersebut menjelaskan bahwa orang yang mengalami gangguan berupa depresi 

mayor (MDD/Major depressive disorder) lebih cenderung rentan mengalami 

                                                           
14

 Eka Suci Nur Laily, ‚Pengaruh Body Shaming terhadap Self Blaming pada Remaja di 
Karang Taruna Perumnas Ngembat Asri Gemolong‛, (Surakarta : Eka Suci Nur Laily, 2020). 

15
 Wiwi Wijastuti, ‚Gambaran kecenderungan Shame dan kecenderungan Guilt pada 

Mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Padjadjaran‛. H. 7. http://pustaka.unpad.ac.id/wp-

content/uploads/2017/02/Wiwi-Wijastuti.pdf. 
16

Triady Ramlan, ‚Pengaruh Body Shaming terhadap Self Blaming pada Remaja dikota 

Makassar‛, (Makassar : Triady Ramlan, 2022). 

http://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2017/02/Wiwi-Wijastuti.pdf
http://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2017/02/Wiwi-Wijastuti.pdf
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emosi moral yang berkaitan dengan menyalahkan diri sendiri, seperti rasa 

bersalah dan malu. Sedangkan mengenali rasa bersalah yang berlebihan atau 

tidak pantas sebagai salah satu gejala utama MDD saat ini, sedangkan rasa malu 

yang berlebihan bukan merupakan bagian dari kriteria MDD.
17

 

Kelima, penelitian skripsi yang ditulis oleh Nashofah Qurrata A’yun 

berjudul ‚Pengaruh Efikasi Diri Terhadap Self-Blame Pada Perempuan Yang 

Pernah Mengalami Pelecehan Seksual Di Tempat Umum‛ (2021). Pada 

penelitian tersebut memberikan fakta bahwa terdapat pengaruh efikasi diri 

terhadap characterological self-blame sebesar 6% dan efikasi diri terhadap 

behavioral self-blame sebesar 1.6%. 

Berdasarkan dari hasil penelusuran yang peneliti lakukan tentunya dapat 

dipastikan bahwa pembahasan yang akan peneliti kaji berbeda dengan 

pembahasan peneliti sebelumnya. Dalam hal ini perbedaan yang signifikan diarah 

kajian dimana peneliti terfokus mengkaji self-blaming dari sudut pandang hadis 

Nabi saw. 

E. Metodologi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research) yang 

bersifat kualitatif. Data yang dibutuhkan adalah data kepustakaan yang 

menekankan pada kualitas atau validitas suatu data. 

2. Pendekatan Penelitian 

a. Pendekatan Ilmu Hadis 

Pendekatan Ilmu hadis yang dimaksudkan untuk menentukan validitas 

dan otentitas hadis. Metodologi yang digunakan adalah merujuk kepada kaidah 

                                                           
17

 Erdem Pulcu, Roland Zahn dan Rebecca Elliot berjudul ‚The Role of Self-Blaming 

Moral Emotions in Major Depression and Their Impact on Social-Economical Decision Making‛, 

Frontiers in Psychology, Vol 4 (2013); h. 1-17. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2013.00310 

(Diakses pada 18 Mei 2023 – 19.51 Wita) 

https://doi.org/10.3389/fpsyg.2013.00310
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keshahihan hadis yang telah dirumuskan oleh para ulama hadis yaitu 

ketersambungan sanad, seluruh periwayat bersifat ‘adl dan dhabit18terhindar dari 

syaz19, dan illah20. Pada analisis autentis hadis sebagai penguatan kajian maka 

akan diadopsi beberapa spesifikasi ilmu yaitu Ilmu Rijal al-Hadis, Ilmu Jarh wa 

al-Ta’dil, dan disiplin ilmu-ilmu lainnya. Pada analisis ini, kajian Ilmu Ma’anil 

al-Hadis juga akan digunakan sebagai upaya meneliti satu kesatuan hadis yakni 

bukan hanya sebatas pendukung untuk membuktikan validitas matan hadis yang 

seringkali dianggap bertentangan dengan hal-hal lain seperti sains dan ilmu-ilmu 

lainnya. 

b. Pendekatan teori para ahli psikologi 

Ilmu Psikologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang 

kejiwaan manusia yang tercermin dalam prilaku dan sikap baik secara lahiriyah 

dan bathiniyah. Psikologi tidak terlepas dari peran serta manusia dalam mengatur 

emosi yang merupakan bagian dari kejiwaan manusia tersebut.  

Materi formal psikologi adalah jiwa manusia. Jiwa manusia bersifat 

abstrak dan tidak konkrit, karena itu untuk memenuhi unsur empiris psikologi 

                                                           
18Dabt berarti kuat.Kuat yang dimaksud adalah kuat dalam inteligensinya.Unsur tersebut 

dinyatakan memiliki argumen sejarah, karena periwayatan hadis dalam sejarahnya lebih banyak 

berlangsung secara lisan dari pada secara tertulis.Periwayatan lisan mengharuskan 

periwayatannya memiliki hafalan yang baik.Periwayat yang tidak memiliki hafalan yang baik. 

Lihat, Syuhudi Ismail, Kaedah Kesahihan Sanad Hadis Telaah Kritis dan Tinjauan dengan 
Pendekatan Ilmu Sejarah, (Cet. II; PT. Bulan Bintang: Jakarta, 1995), h. 169. 

19
Ulama berbeda pendapat tentang pengertian syaz. Menurut Imam Syafi’i, suatu hadis 

dinyatakan oleh seorang periwayat siqah sedang periwayat siqah lainnya tidak meriwayatkan 

hadis yang diriwayatkan oleh banyak periwayat yang juga bersifat siqah, sementara al-Hakim al-

Naisaburi bahwa suatu hadis tidak syaz ialah hadis yang diriwayatkan oleh seoarang periwayat 

yang siqahtetapi tidak ada periwayat siqah lainnya yang meriwayatkan. Lihat, Syuhudi Ismail, 

Kaedah KesahihanSanad Hadis Telaah Kritis dan Tinjauan dengan Pendekatan Ilmu Sejarah, 
h.139. 

20
Pengertian ‘illah menurut istilah ilmu hadis, sebagaimana yang dikemukakan oleh Ibn 

S}alahdan al-Nawawi ialah sebab tersembunyinya yang merusakkan kualitas hadis. keberadaannya 

menyebabkan hadis yang pada lahirnya tampak berkualitas sahih menjadi tidaksah. Lihat, 

Syuhudi Ismail, KaedahKesahihan Sanad Hadis Telaah Kritis dan Tinjauan dengan Pendekatan 
Ilmu Sejarah, h. 147. 
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sebagai ilmu pengetahuan, maka psikologi mempelajari gejala yang ditimbulkan 

oleh kejiwaan manusia yang tampak secara lahiriyah. Bathiniyah adalah bagian 

dari kejiwaan yang terdapat didalamnya rasa sedih, murka, kesal dan sebagainya. 

3. Metode Pengumpulan dan Sumber Data 

Pengumpulan data merupakan suatu proses penghimpunan data atau 

keterangan-keterangan yang dapat dijadiakan sebagai bahan kajian baik data 

primer maupun sekunder. Data primer yaitu hadis-hadis tentang ‘ain dengan 

menelusuri kitab-kitab hadis standar yaitu al-kutub al-tis’ah dengan 

menggunakan kelima metode takhrij al-hadis,21kitab-kitab periwayatan dan 

syarah hadis dalam mengkaji sanad dan matan, serta buku-buku yang terkait 

dengan pembahasan dalam penelitian ini.Sedangkan data sekunder yaitu data 

yang digunakan untuk mendukung dan melengkapi pembahasan penelitian ini, 

misalnya ayat al-Qur’an, buku, artikel, karya ilmiah yang tidak secara khusus 

terkait dengan pembahasan dalam penelitian ini. Pada penelitian ini penulis 

menggunakan dua metode takhri>j yaitu: 

a. Takhri>j melalui lafal pertama pada matan hadis dengan merujuk pada kitab 

Jam‘ al-Jawa>mi‘ karya Imam Jala>l al-Di>n al-Suyu>ti>. 

Kitab Jam‘ al-Jawa>mi‘ atau kitab al-Ja>mi‘ al-Kabi>r ditulis oleh al-H}afi>z} 

Jala>l al-Di>n Abu>> al-Fad}l ‘Abd al-Rah}ma>n bin Abi> Bakr Muh}ammad al-Khud}airi> 

al-Suyu>t}i> al-Syafi>’i atau lebih dikenal dengan Imam al-Suyu>t}i>. Kitab ini 

diklasifikasikan dalam dua kelompok,
22

 yakni hadis perkataan (qauli>), dan hadis 

                                                           
21Takhrij yaitu menunjukkan tempat hadis pada sumber aslinya yang mengeluarkan 

hadis tersebut dengan sanadnya dan menjelaskan derajatnya ketika diperlukan. Lihat: Mahmud 

al-Tahhan, Usul al-Takhrij wa Dirasah al-Asanid (Cet. III; Riyad}: Maktabah al-Ma‘arif li al-

Nisyrah wa al-Tauzi’, 1416 H), h. 10. Lihat juga, Manna’ al-Qaththan, Mabahis fi ‘Ulum al-
Hadis, terj. Mifdhol Abdurrahman, Pengantar Ilmu Hadis (Cet. VIII; Jakarta Timur: Pustaka al-

Kautsar, 2014), h. 189. 

22
 Abu Muh}ammad Mahdi Ibn ‘Abd al-Qadi>r Ibn ‘Abd al-Ha>di>, T{uruq Takhri>ji H{adi>s\ al-

Rasu>l Allah S{allalla>hu ‘Alaih wa Sallam (Cet. I; Beirut: Da>r al-I‘tis}a>m, 1994), h. 30. 
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perbuatan (fi‘li>). Sistematika dalam penyusunan hadis-hadis perkataan sama 

dengan urutan huruf-huruf hijaiyah berdasar pada matannya. Adapun h}adis\ fi‘li> 

penyusunannya berdasarkan pada nama sahabat sebagai penerima hadis dari Nabi 

saw. Setelah ditemukan beberapa hadis yang dikehendaki, maka ditemukan kode-

kode
23

 yang merupakan tanda penyandaran terhadap hadis-hadis pada kitab 

sumbernya. 

b. Takhri>j melalui kata kunci yang terdapat pada matan hadis dengan merujuk 

pada kitab al-Mu’jam al-Mufahras li AlFaz} al-H{adi>s\ al-Nabawi> karya A.J. 

Wensick. Kitab ini merujuk pada kutu>b a-tis’ah.
24

 

Cara ini bertumpu pada kosakata yang terdapat pada matan hadis, 

pelacakan pada kitab ini sangat efisien ketika menitikberatkan kosakata yang 

asing, namun di sisi lain pelacakan dapat dilakukan dengan menggunakan 

kosakata lainnya baik kata kerja ataupun benda.
25

 Kitab ini tersusun sesuai 

dengan urutan huruf mu‘jam sebagaimana ketika mencari kosakata dalam kamus 

Arab. 

                                                           

23
 Kode-kode yang dimaksud sebagai berikut: 1) خ Imam Bukhari. 2) م Imam Muslim. 3) 

 al-H{akim  dengan penjelaan jika tidak dijadikan umum dalam ك (Ibnu H{ibban. 4 حب

Mustadraknya. 5) ض D{iya’ al-Maqdisi> dalam al-Mukhtarah. 6) د Abu Dau>d al-Sajistani.> 7) ت al-

Turmuz\i.> 8) ن al-Nasa’i>. 9) ه Ibnu Majah. 10) ط Abu Dau>d al-T{ayalisi.> 11) حم Ah}mad bin H{anbal. 

 (Abdul Razzaq. 14‘ عب (Abdullah bin Ah}mad bin H{anbal dalam Ziyadah al-Musnad. 13‘ عم (12

 .T{abrani> dalam al-S{agir طب (Abu Ya’la. 17 ع (Ibnu Abi Syaibah. 16 ش (S{aid bin Mans}ur. 15 ص

 ni> dengan{al-Daruqut قط (agir. 20}T{abrani> dalam al-S طص (T{abrani> dalam al-Ausat}. 19 طس (18

dijelaskan bila tidak dijadikan umum dalam Sunan. 21) حل Abu Na’im dalam al-H{ilyah. 22) ق al-

Baihaqi> dengan dijelaskan bila tidak dijadikan umum dalam Sunan. 23) هب al-Baihaqi> dalam 

Sya’bul Iman. 24) عق al-‘Aqili> dalam al-D{u’afa. 25) عد Ibnu ‘Adi> dalam al-Kamil. 26) خط al-

Khat}ib dengan dijelaskan bila tidak dijadikan umum dalam al-Tarikh. 27) كر Ibnu Asakir dalam 

Tarikhnya. Selanjutnya perbedaan antara kitab al-Jami’ al-S{agir dan al-Jami’ al-Kabir yaitu kode 

huruf Qaf ( ق ). Huruf Qaf dalam kitab al-Jami’ al-S{agir berarti Muttaqun ‘Alaihi, tetapi dalam 

kitab al-Jami’ al-Kabir berarti Imam al-Baihaqi. Lihat Abu Muh}ammad Mahdi Ibn ‘Abd al-Qadi>r 

Ibn ‘Abd al-Ha>di>, T{uruq Takhri>j H{adi>s\ al-Rasu>l Allah S{allalla>hu ‘Alaih wa Sallam, h. 32-33. 

24
 Kutub al-tis‘ah yaitu:1) S{ah}i>h} al-Bukha>ri>, 2) S{ah}i>h Muslim, 3) Sunan al-Turmiz\i>, 4) 

Sunan Abu> Da>wud, 5) Sunan al-Nasa>’i>, 6) Sunan Ibnu Ma>jah}, 7) Sunan al-Da>rimi>, 8) Muwat}t}a’ 

Imam Ma>lik, dan 9) Musnad Ah}mad ibn H{anbal. 

25
 Abu Muh}ammad Mahdi Ibn ‘Abd al-Qadi>r Ibn ‘Abd al-Ha>di>, T{uruq Takhri>ji H{adi>s\ al-

Rasu>l Allah S{allalla>hu ‘Alaih wa Sallam, h. 60-61. 
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Selain metode di atas, peneliti juga melakukan pelacakan hadis melalui 

aplikasi Maktabah Sya>milah (CD Room) untuk mempermudah proses penelitian 

ini. 

4. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

a. Data yang terkumpul dari proses takhrij al-hadis selanjutnya diklasifikasi dan 

diindentifikasi. 

b. Selanjutnya melakukan i’tibar26terhadap sanad27agar dapat menentukan 

syahid dan mutabi‘ dengan membuat skema sanadnya. 

c. Melakukan kritik terhadap sanad hadis pada hadis yang diteliti. 

d. Melakukan kritik terhadap matan hadis pada setiap lafal hadis yang 

diriwayatkan, agar dapat mengetahui terjadinya ziyadah,28dan inqilab29, 

Halini juga bertujuan untuk mengetahui terjadinya periwatan secara lafal 

(riwayah bi al-lafz) atau priwayatan secara makna (riwayah bi al-ma’na). 

e. Untuk memahami kandungan matan hadis Nabi saw, maka perlu 

menggunakan teknik interpretasi. Teknik interpretasi yang dapat digunakan 

dalam penelitian ini adalah: 

1) Interpretasi Tekstual 

                                                           
26

Proses observasi atau penyelidikan terhadap beberapa jalur isnad yang diduga sendirian 

(fard), untuk mengetahui apakah ada orang lain yang meriwayatkan hadis atau tidak, sehingga 

nantinya diketahui apakah hadis tersebut mempunyai mutabi‘ atau syahid (penguat atau 

pendukung) atau tidak. M. Mashuri Mochtar, Kamus Istilah Hadis (Cet. I; Pasuruan: Pustaka 

Sidogiri, 1435 H), h. 80. 
27

Menurut istilah ahli hadis ialah jalan yang menyampaikan kita kepada matan hadis. 

Teungku Muhammad Hasbi ash-Ashiddieqy, Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis, edisi ketiga 

(Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009), h. 147. 
28Ziyadah ialah penambahan perkataan perawi yang siqah. M. Mashuri Mochtar, Kamus 

Istilah Hadis, h. 173. 
29Maqlub atau Inqilab ialah hadis yang di dalamnya terjadi pergantian lafal dengan lafal 

lain, atau mengakhirkan sebuah lafal dan mendahulukan lafal yamg lain. M. Mashuri Mochtar, 

Kamus Istilah Hadis, h. 307. 
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Interpretasi tekstual adalah interpretasi atau pemahaman terhadap matan 

hadis berdasarkan teksnya semata, baik yang diriwayatkan secara lafal maupun 

yang diriwayatkan secara makna dan/atau memperhatikan bentuk dan cakupan 

makna. Teknik interpretasi tekstual cenderung mengabaikan latar belakang 

peristiwa hadis (wurud)hadis dan dalil-dalil lainnya.30 

2) Interpretasi Intertekstual 

Interpretasi intertekstual diartikan sebagai interpretasi atau  pemahaman 

terhadap matan hadis dengan memperhatikan sistematika matan hadis 

bersangkutan, atau hadis lain (tanawwu’) dan/atau ayat-ayat al-Qur’an yang 

terkait.31 

Teknik pengolahan data yang penulis gunakan adalah metode deduktif 

yaitu, proses berpikir atau menalar untuk menarik kesimpulan yang dimulai 

darikaidah bersifat umum ke yang khusus. Dalam pengertian yang lebih 

sederhana deduktif adalah berpikir dari yang umum ke yang khusus.32 

3) Interpretasi Kontekstual 

Interpretasi Kontekstual berarti cara menginterpretasikan atau memahami 

terhadap matan hadis dengan memperhatikan asbab al-wurud (konteks di masa 

Rasul; pelaku sejarah, peristiwa sejarah, waktu, tempat dan/atau bentuk 

peristiwa) dan konteks kekinian.33 

F. Tujuan dan Kegunaan 

1. Tujuan 

                                                           
30

Arifuddin Ahmad, Metodologi Pemahaman Hadis; Kajian Ilmu Ma’ani al-Hadis,h. 19. 
31

Arifuddin Ahmad, Metodologi Pemahaman Hadis; Kajian Ilmu Ma’ani al-Hadis,h. 89. 
32

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

Manajemen Pendidikan Islam, 2017), h. 10. 
33

Arifuddin Ahmad, Metodologi Pemahaman Hadis; Kajian Ilmu Ma’ani al-Hadis, h. 

117. 
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a. Untuk mengetahui kualitas hadis tentang Self Blaming 

b. Untuk mengetahui kandungan hadis tentang Self Blaming 

c. Untuk mengetahui implementasi hadis tentang Self Blaming 

2. Kegunaan 

a. Diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai self blaming. 

b. Diharapkan mampu menambah khazanah keilmuan tentang hadis-hadis self 

blaming. 

c. Diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai fenomena self blaming 

yang banyak dialami oleh manusia dan bahaya self blaming pada manusia. 

Sehingga ia mampu mengedukasi diri untuk menghindari munculnya self 

blaming, serta mengambil langkah untuk berhenti melakukan self blaming 

apabila sudah terlanjur diimplementasikan. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Self-Blaming 

1. Defenisi self blaming 

Setiap manusia dalam mengarungi kehidupan tidak pernah lepas dari 

berbagai macam peristiwa setiap harinya, baik berupa peristiwa positif ataupun 

negatif. Ketika seseorang mengalami kejadian buruk, seperti gagal dalam usaha, 

pelanggaran moral dan interpersonal, terkadang mereka menyalahkan diri sendiri 

sehingga menimbulkan perasaan malu (shame) atau bersalah (guilt), karena kedua 

kondisi ini termasuk dalam kondisi emosi self blame.
34

 

Lewis, Havilland dan Barret mengemukakan bahwa rasa salah merupakan 

kondisi seseorang yang menghasilkan emosi akibat evaluasi tingkah laku mereka 

sebagai sebuah kegagalan namun fokus pada perilakunya yang menyebabkan 

kegagalan pada aktivitasnya. Rasa bersalah merupakan bagian dari emosi negatif 

yang terkadang ditandai dengan evaluasi negatif terhadap dirinya karena ketidak 

mampuan dalam melakukan suatu hal.
35

 

Adapun menurut Janoff-Bulman self blaming pada dasarnya adalah 

seseorang yang memikul tanggung jawab pribadi atas kesalahan yang 

menimbulkan trauma pribadi serta korban atas kejadian tersebut adalah dirinya 

                                                           
34

 Wiwi Wijastuti, ‚Gambaran Kecenderungan Shame dan Kecenderungan Guilt pada 

Mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Padjadjaran‛, Artikel, (Fakutas Psikologi:Universitas 

Padjadjaran), h. 2. 
35

 Destiana Istyqomah, ‚Pengaruh Rasa Salah, Rasa Malu dan Tipe Kepribadian Big Five 

Terhadap Self-Forgiveness pada Residen Narkoba‛, Skripsi, (Fakultas Psikologi:UIN Syarif 

Hidayatullah Jakarta, 2018), h. 23. 
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sendiri.
36

 Efek dari menyalahkan diri sendiri terkadang berimplikasi pada emosi 

dan prilaku individu selama mengikuti situasi yang dikelilingi dengan tekanan. 

Ketika seseorang mengalami kondisi traumatis dan merasa tertekan dengan suatu 

kejadian maka orang tersebut akan cenderung menarik atau menjauhkan dirinya 

dari lingkungannya dan selalu menyalahkan dirinya sendiri (self blaming). 

Self blaming atau menyalahkan diri sendiri merupakan langkah yang 

ditempuh seseorang dalam menghadapi suatu masalah yakni dengan 

menyalahkan dan menghukumi diri sendiri serta menyesali apa yang telah 

terjadi.
37

 Menyalahkan diri sendiri adalah reaksi umum terhadap kondisi stress 

dan memiliki dampak tertentu kepada orang yang mengalaminya tergantung cara 

beradaptasi. 

Masalah yang terkadang muncul saat seseorang mengalami self blaming 

adalah kodisi tidak percaya diri dengan tubuh sendiri, memandang pribadinya 

sebagai sosok yang negatif, mengkritik diri sendiri secara berlebihan, merasa 

tidak memiliki daya tarik, insecure, minder, merasa gagal dan merasa lemah tak 

berdaya.
38

 Ketika seseorang selalu menyalahkan diri sendiri terus menerus, maka 

situasi depresi akan bermunculan, serta menyalahkan pribadi merupakan bagian 

dari emosi yang diarahkan pada diri sendiri seperti rasa bersalah dan rasa jijik 

pada diri sendiri. 

                                                           
36

 Mandeep Kaur dan Inderbir Kaur, ‛Disfunctional Attitude and Self-Blame: Effect on 

Self on Self-Esteem and Self-Conscious Emotions among Adolescents‛, The International 
Journal of Indian Psychology, Vol 3 No 1 (2015);h. 112-127. 

37
 Zuama, ‚Hubungan Antara Konsep Diri Dengan Strategi Coping Pada Mahasiswa 

Angkatan 2009 Program Studi PG PAUD FKIP Universitas Tadulako‛, Kreatif, Vol 16 No 3 

(2013);h. 41-51. http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/Kreatif/article/view/2400 (Diakses pada 

18 Mei 2023 – 22.23 Wita) 
38

 Zuama, ‚Hubungan Antara Konsep Diri Dengan Strategi Coping Pada Mahasiswa 

Angkatan 2009 Program Studi PG PAUD FKIP Universitas Tadulako‛, h. 41-51. 

http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/Kreatif/article/view/2400
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Berdasarkan beberapa defenisi di atas, dapat disimpulkan bahwa 

menyalahkan diri sendiri merupakan kondisi munculnya emosi secara sadar oleh 

manusia yang meliputi marah, sedih, merasa malu dan putus asa, saat seseorang 

melakukan kesalahan karena perilakunya dan bernilai yang memiliki hubunghan 

dengan evaluasi diri atas kegagalan diri karena merasa menyakiti atau 

mengecewakan orang-orang terdekat seperti orang tua, anak, sahabat dan pacar 

serta mengevaluasi diri dan memperbaiki tindakan. 

2. Faktor-faktor penyebab self blaming  

Andrew menguraikan beberapa faktor-faktor penyebab kondisi self 

blaming oleh seseorang yakni:
39

 

a. Modelling yakni memperlakukan diri sendiri sebagaimana perlakuan 

oranh lain padanya. 

b. Strategi atau tindakan aman dengan orang lain yang bersikap 

bermusuhan. 

c. Rasa malu. 

d. Ketidakmampuan dalam memberikan ketentraman diri. 

e. Tidak mampu memberikan hiburan kepada diri sendiri ketika dalam 

keadaan terancam. 

f. Tidak mampu memanajemen amarah. 

Ketika seseorang tidak bisa mengungkapkan perasaan mereka, maka 

orang tersebut akan cenderung menyalahkan diri sendiri dan membahayakan 

dirinya. 

                                                           
39

 Evlijn Pasha Widjast, ‚Hubungan Antara Self-Criticism dengan Distres pada Siswa 

SMA Negeri 3 Surakarta‛, Skripsi, (Fakutas Kedokteran:Universitas Sebelas Maret Surakarta, 

2011), h. 21. 
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3. Akibat Self Blaming 

Menurut Coleman, dampak dari self blaming ada 2, yakni:
40

 

a. Rendah Diri 

Beberapa potensi dampak self blaming pada seseorang tergantung sumber 

penyebabnya. Self blaming tidak hanya menimbulkan rasa rendah diri namun 

juga disusul dengan rasa tidak aman, rasa malu, merasa kacau, takut, takut gagal, 

dan sedih. Dampak Self blaming tersebut bisa jadi juga akan berimplikasi pada 

kondisi emosional seperti kasihan terhadap diri sendiri.  

b. Gangguan fisik 

Gangguan fisik juga merupakan akibat dari kondisi self blaming 

seseorang. Banyak kejadian kesinambungan antara penyakit fisik dan self 

blaming yang cukup rumit untuk terdefenisikan, secara realistisnya dapat dilihat 

terlebih dahulu hubungan antara pikiran dan tubuh seseorang, lalu mencari tipe 

self blaming yang nampaknya paling berpotensi menimbulkan stres dan 

ketegangan yang menimbulkan penyakit. 

Beberapa penyakit fisik dewasa ini diakui disebabkan karena adanya 

kondisi stres dan ketegangan. Nyeri dada, sakit jantung, tukak lambung, debaran 

jantung, diare, sakit punggung, penyakit kulit, sesak nafas, kelelahan, tidak enak 

badan dan lainnya hanyalah kondisi kelainan khusus yang diduga kuat memiliki 

hubungan dengan pikiran.  

 

                                                           
40

 Wahyudi Iman, ‚Hubungan Antara Perilaku Seksual Dengan Rasa Bersalah (Guilty 

Feeling) Pada Remaja Di Kelurahan Bojongsari Sawangan Depok‛, Skripsi, (Fakultas 

Psikologi:UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009), h. 26-27. 
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4. Cara mencegah rasa bersalah 

Menurut Olson, terdapat beberapa cara untuk mencegah rasa bersalah, 

yakni sebagai berikut:
41

 

1. Memutuskan untuk tidak menjadi ‚pencatat kesalahan‛ yakni sosok 

yang diprogram untuk menerima rasa bersalah dari kesalahan-

kesalahan apapun yang terjadi dilingkungannya, serta tidak peduli 

apakah kesalahan tersebut miliknya atau bukan. 

2. Membiasakan pemberian maaf. Mencoba memaafkan diri sendiri. 

3. Ketika telah melukai seseorang, maka datangi orang tersebut lalu 

minta maaf. Hal tersebut rumit dilakukan namun merupakan cara yang 

cukup baik untuk menyingkap perasaan bersalah. 

4. Berbicara dengan orang. Carilah seseorang yang telah berdamai 

dengan kondisi kemanusiaannya sendiri, denga kekuatan dan 

kelemahannya. Ceritakan rasa bersalah kepada orang tersebut. Orang 

yang memerlukan maaf dari pribadinya sendiri sehingga bisa 

menerima dan memahami orang lain untuk diberi maaf. 

5. Pelajari perasaan bersalah pada diri sendiri serta hentikan pikiran yang 

dapat memberikan peluang kepada diri sendiri dalam mengambil 

kesimpulan-kesimpulan yang dapat memerikan kerugian sendiri. 

6. Apabila hal tersebut merupakan perasaan bersalah, maka alihkan dari 

rasa bersalah kepada emosi kecil, rasakan dan lampiaskan dari rasa 

sakit yang ditimbulkan, hadapi dan perbaiki situasi yang salah 

tersebut apabila diperlukan. 

B. Kaidah Keshahihan Hadis 

                                                           
41

 Wahyudi Iman, ‚Hubungan Antara Perilaku Seksual Dengan Rasa Bersalah (Guilty 

Feeling) Pada Remaja Di Kelurahan Bojongsari Sawangan Depok‛, h. 31-32. 
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Pada penelitian ini peneliti berfokus pada hadis tentang perilaku pilih 

kasih kepada anak, ketika menilisik lebih jauh tentang eksistensi hadis Nabi saw. 

dalam Islam yang merupakan sumber hukum kedua setelah al-Qur’an. Namun 

hadis tidak begitu mendapatkan perhatian khusus pada masa awal Islam. Hal 

inilah yang menjadi perbedaan besar pengkajian hadis dan al-Qur’an sebagai 

sebuah sumber hukum Islam. 

Pada dasarnya bahwa ayat-ayat al-Qur’an merupakan kalam ilahi yang 

sudah valid dan orisinil, (qat}‘i> al-wurud), sehingga ayat-ayat al-Qur’an tidak 

perlu dilakukan kajian mengenai validitas atau orisinalitas ayatnya. Hal tersebut 

berbeda dengan hadis-hadis Nabi saw. yang hanya sebagian kecil saja dapat 

dinilai validitas dan orisinalitasnya (qat}‘i> al-wurud), sedangkan sebagian besar 

hadis Nabi saw. masih diperselisihkan validas dan orisinalitasnya (z{anni al-

wurud).
42

 Oleh karena itu hal ini dinulai sangat penting dilakukan untuk dapat 

menilai validatas dan orisinalitas hadis Nabi saw. terkhusus pada hadis-hadis 

Nabi Muhammad saw terkait masalah ketertiban. 

Adapun yang menjadi acuan kaidah kesahihan hadis pada penelitian ini 

adalah kaidah yang dirumuskan oleh Ibnu S}alah} yang merupakan hasil kajiannya 

terhadap kitab S}ah}i>h} al-Bukha>ri> dan S}ah}i>h} Muslim. Kitab-kitab tersebut 

dianggap sebagai kitab dengan kedudukan tinggi dalam Islam mengenai hadis 

sahihnya.
43

 Adapun kaidah yang dirumuskan Ibn S{ala>h} ialah sebagai berikut: 

                                                           

42
 M. Yusuf Assagaf, ‚Manajenen Hati Perspektif Hadis Nabi Muhammad saw.‛, Tesis 

(Makassar: Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, 2020), h. 42. 

43
 Abu> al-Fida>’ Isma>‘i>l bin ‘Umar bin Kas \i>r al-Qurasyi> al-Bas}ri> al-Dimasyqi>, Ikhtis}a>r 

Ulu>m al-H{adi>s\ (Cet. II; Beirut: Da>r al-Kitab al-‘Ilmiyyah, t.th), h. 25. 
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حِيحُ: فيَوَُ امْ  ابِطِ عَنِ امعَْدْلِ امحَْدِيثُ امصَّ ناَدُه بِنقَْلِ امعَْدْلِ امضَّ س ْ
ِ
ي يتََّصِلُ ا ِ ندَُ الََّّ حَدِيثُ اممُْس ْ

. ا، وَلََ مُعَوَّلًا لََ مُنتََْاَهُ، وَلََ يكَُونُ شَاذًّ
ِ
ابِطِ ا امضَّ

44
 

Artinya: 

‚Hadis sahih adalah hadis yang bersambung sanadnya dengan penukilan 
hadis dari (perawi yang) adil dan d}a>bit} dari (perawi yang) adil dan d}a>bit} 
(pula), (sampai jalur) terakhir (sanad)nya, dan tidak mengandung sya>z\ 
(pertentangan) dan ‘illat (kecacatan)‛. 

Menurut Ibn S{ala>h} apabila kriteria-kriteria ini dipenuhi oleh sebuah hadis, 

maka dapat dianggap sahih oleh mayoritas ulama hadis,
45

 seperti al-Nawa>wi>, Ibn 

Kas\i>r, Ibn H{ajar al-‘Asqala>ni>, Jala>l al-Di>n al-Suyu>t}i>, dan ulama lainnya walaupun 

narasi yang diungkapkan berbeda-beda namun semua merujuk pada satu subtansi 

yakni mewakili penerapan kaidah yang telah dilakukan oleh al-Bukha>ri> dan 

Muslim dan kitab s}ah}i>h}-nya.
46

 

Kaidah tersebut lalu digunakan oleh mayoritas ulama sebagai dasar dalam 

menilai kualitas suatu hadis baik dari aspek sanad ataupun matannya dengan 

rumusan sebagai berikut, yaitu: 1) Ittis}a>l al-Sanad (ketersambungan sanad), 2) al-

‘Adl (perawinya bersifat adil), 3) D{a>bit} (hafalan seorang rawi yang kuat), 

demikianlah acuan penilaian kualitas sanad. Sedangkan pada matan hadis yaitu: 

1) tidak terindikasi sya>z\ (pertentangan) dan 2) tidak adanya ‘illat (kecacatan), 

demikianlah dasar pijakan dalam menilai kualitas matan suatu hadis. Hal yang 

sama dikembangkan oleh M. Syuhudi Ismail dalam bukunya yang kemudian 

menggunakan sebutan kaidah mayor dan minor.
47

 

                                                           

44
 ‘Us\ma>n bin ‘Abd al-Rah}man Taqi> al-Di>n Ibn S{ala>h}, Ma‘rifat Anwa>‘ ‘Ulu>m al-H{adi>s\ - 

Muqaddimah Ibn S{ala>h} (Suria-Beirut: Da>r al-Fikr – Da>r al-Fikr Ma‘a>s}ir, 1406 H/1986 M), h. 11-

12. 

45
 Kamaruddin Amin, Menguji Kembali Keakuratan Metode Kritik Hadis (Cet. I; Jakarta: 

PT. Mizan Publika, 2009), h. 17. 

46
 Abustani Ilyas, dkk, Epistemologi Kritik Sanad: Antara Normativitas, Historisitas dan 

Aplikasi Cet. I; (Bantul: Semesta Aksara: 2020), h. 33. 

47
 Baca lebih lanjut M. Syuhudi Ismail, Kaidah Kesahihan Sanad Hadis, h. 9. 
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1. Kaidah Kesahihan Sanad 

a. Ittis}a>l al-Sanad 

Abu> Syuhbah menyebutkan bahwa pengertian dari ittis}a>l al-sanad adalah 

setiap perawi mendengar secara langsung hadis yang diriwayatkannya dari 

periwayat yang berada di atasnya secara langsung tanpa ada rawi yang 

dihilangkan dan perawi tersebut mendengarnya dimana saja.
48

 Sedangkan 

menurut M. Syuhudi Ismail ketersambungan sanad yaitu, setiap perawi hadis 

yang terdapat dalam sanad sebuah hadis meriwayatkannya dari perawi yang 

terdekat dengannya hingga sampai pada sanad terakhir dalam hadis atau dengan 

kata lain sanadnya bersambung mulai dari perawi yang disandari oleh mukharrij 

(orang yang membukukan hadis) sampai kepada tingkatan sahabat yang 

menerima hadis tersebut langsung dari Nabi Muhammad saw.
49

 

Namun dalam menetapkan kriteria hadis yang dinilai sahih terdapat 

perbedaan antara al-Bukha>ri> dan Muslim khususnya pada masalah 

ketersambungan sanad antar perawi. Perbedaan tersebut terjadi pada masalah 

pertemuan antar perawi hadis dengan guru ataupun muridnya atau perawi yang 

terdekat dalam sanad. al-Bukha>ri> mengharuskan terjadinya pertemuan antara 

kedua orang perawi atau antara guru dan murid, walaupun pertemuan tersebut 

hanya sekali saja terjadi. Sedangkan Muslim, tidak mengharuskan terjadinya 

pertemuan antar perawi atau antara guru dan murid, yang terpenting menurut 

Muslim ialah kedua orang perawi atau guru murid tersebut hidup pada masa yang 

sama atau sezaman.
50

 

                                                           

48
 Muh}ammad bin Muh}ammad bin Suwailim Abu> Syuhbah, al-Wasi>t} fi> ‘Ulu>m wa 

Mus}t}alah} al-H{adi>s\ (t.t: Da>r al-Fikr al-‘Arabi>, t.th), h. 225. 

49
 M. Syuhudi Ismail, Kaidah Kesahihan Sanad Hadis, h. 127. 

50
 Lihat Abu> al-Fad}l Ah}mad bin ‘Ali> bin Muh}ammad bin Ah}mad bin H{ajar al-‘Asqala>ni>, 

al-H{adi>s\ al-Sa>ri> Muqaddimah Fath} al-Ba>ri>, Juz 14 (t.t: Da>r al-Fikr – Maktabah Salafiyyah, t.th), 
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Hal senada juga dijelaskan Abu> al-H{asan Nu>r al-Di>n al-Mala> al-Harawi> 

dalam kitabnya Syarh} Nukhbah al-Fikr fi> Mus}t}alah}a>t Ahl al-As\ar menjelaskan 

bahwa dalam hal persambungan sanad antar perawi al-Bukha>ri lebih tegas 

dibanding Muslim. al-Bukha>ri mengharuskan terjadinya pertemuan antar perawi 

atau antara guru dan murid tanpa adanya perantara walaupun pertemuan tersebut 

hanya terjadi sekali saja. Sedangkan muslim sedikit lebih longgar dalam hal ini 

dengan mencukupkan kemungkinan adanya pertemuan kemudian bebaik sangka 

mengenai petemuan antar perawi bahwa sanad tersebut bersambung.
51

 

Adapun indikator yang dapat menjadi acuan dalam menentukan 

ketersambungan sanad (ittis}al al-sanad) sebagai berikut: 

1) Memperhatikan lafal periwatan hadis atau lafal penyampaian dan 

penerimaan (si>gat al-tah}ammul wa al-ada>’) 

Secara umum lafal periwayatan hadis terbagi menjadi beberapa bentuk, 

ialah sebagai berikut: 1) al-Sima>’ min lafz} al-syaikh (mendengarkan melalui 

seorang guru), 2) al-Qira>‘at ‘ala> al-syaikh (membacakan kepada seorang guru), 3) 

al-Ija>zah (pemberian legalitas), 4) al-Muna>walah (menyerahkan atau 

penyerahan), 5) al-Kita>bah (secara tertulis), 6) al-I‘la>m (memberitahukan atau 

pemberitahuan), 7) al-Was}iyyah bi al-kitab (mewasiatkan melalui kitab), 8) al 

Wija>dah (melalui barang temuan).
52

 

                                                                                                                                                               

h. 12; dikutip dalam Abustani Ilyas, dkk, Epistemologi Kritik Sanad: Antara Normativitas, 

Historisitas dan Aplikasi, h. 33. 

51
 ‘Ali> bin Muh}ammad Abu> al-H{asan Nu>r al-Di>n al-Mala> al-Harawi> al-Qa>ri>, Syarh} 

Nukhbat al-Fikr fi> Mus}t}alah}a>t Ahl al-As\a>r (Beirut: Da>r al-Arqam, t.th), h. 247. 

52
 Lihat Abustani Ilyas, dkk, Epistemologi Kritik Sanad: Antara Normativitas, Historisitas 

dan Aplikasi, h. 41-53. Lihat juga ‘Us\ma>n bin ‘Abd al-Rah}man Taqi> al-Di>n Ibn S{ala>h}, Ma‘rifat 

Anwa>‘ ‘Ulu>m al-H{adi>s\ - Muqaddimah Ibn S{ala>h}, h. 132-178. Lihat juga M. Syuhudi Ismail, 

Kaidah Kesahihan Sanad Hadis, h. 57. Sedangkan al-Qa>simi> membagi lafal periwayat hadis 

menjadi sembilan bentuk lafal, al-Qa>simi> membagi bentuk periwayatan al-Qira>‘at menjadi dua 

bentuk. Lihat Muh}ammad Jama>l al-Di>n bin Muh}ammad Sa‘i>d bin Qa>sim al-H{alla>q al-Qa>simi>, 

Qawa>‘id al-Tah}di>s\ min Funu>n Mus}t}alah} al-H{adi>s\ (Beirut: Da>r al-Kitab al-‘Ilmiyyah), h. 203-204. 
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Ibn Rasyi>d al-Subti> dalam kitabnya al-Sunan al-Abyan juga menerangkan 

secara umum bentuk-bentuk lafal periwayatan yang menjadi indikasi terjadinya 

ketersambungan sanad antar periwayat ialah sebagai berikut: 

سََِعت فلًَنا أَو حَدجناَ أَو أٔهبانا أَو هبأنٔا أَو أٔخبرنَا أَو خبرنَا أَو قرََأَ عوينا أَو قرََأٔنَا أَو سَعناَ عوَيَْوِ أَو 

53منا. قاَلَ منا أَو حكى منا أَو ذمر منا أَو شافينا أَو عرض عوينا أَو عرضناَ عوَيَْوِ أَو ناومنا أَو لتب
 

1) Memperhatikan sezaman dan petemuan (mu‘a>s}arah wa muba>syarah) 

Menurut M. Yusuf Assagaf dalam tesisnya yang berjudul ‚Manajemen 

Hati Perspektif Hadis Nabi Muhammad saw.‛ menjelaskan bahwa langkah yang 

harus dilakukan untuk mengindentifikasi sesazaman dan terjadinya pertemuan 

antar perawi atau antar guru dan murid ialah dengan melacak biografi perawi, 

tahun lahir dan wafat, serta rihlah yang dilakukan.
54

 Namun terkadang pada 

proses pelacakan sulit ditemukan tahun lahir ataupun tahun wafat perawi hadis. 

Menurut Abdul Gaffar dalam disertasinya yang berjudul ‚Telaah Kritis 

Atas ‘Ilal al-H{adi>s\ Dalam Kaidah Kesahihan Hadis (Sebuah Rekonstruksi 

Metodologis)‛ menjelskan bahwa apabila tidak terlacak tahun lahir seorang 

periwayat maka langkah yang dilakukan untuk mengukur potensi bertemunya 

adalah dengan memperhatikan tahun wafat masing-masing periwayat, jika 

keduanya memiliki jarak wafat tidak lebih dari 40 tahun maka terdapat potensi 

untuk bertemu dengan pandangan bahwa setiap perawi umumnya berusia 60 

tahun. Dan jika jarak wafatnya lebih dari 40 tahun, maka perlu dilakukan 

penelitian lebih spesifik untuk melihat kemungkinan bertemunya.
55

 

                                                           

53
 Muh}ammad bin ‘Umar bin Muh}ammad Abu> ‘Abdilla>h Muh}ib al-Di>n Ibn Rasyi>d al-Fihri> 

al-Subti>, Sunan al-Abyan al-Maurad al-Am‘an fi> al-Muh}a>mah bain al-Ima>main fi> al-Sanad al-

Mu‘an‘an (Madinah: Maktabah al-Guraba>’ al-As\ariyyah, 1417), h. 41. 

54
 M. Yusuf Assagaf, ‚Manajemen Hati Perspektif Hadis Nabi Muhammad saw.‛, Tesis, h. 

45. 

55
 Abdul Gaffar, ‚Telaah Kritis Atas ‘Ilal al-H{adi>s\ Dalam Kaidah Kesahihan Hadis 

(Sebuah Rekonstruksi Metodologis)‛, Disertasi, h. 132. 
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2) Memperhatikan hubungan guru dan murid 

Adapun cara mengetahui hubungan guru dan murid antar perawi dapat 

dilakukan dengan melakukan pelacakan data mengenai guru-guru perawi tersebut 

dan juga murid-murid perawi tersebut. Dengan kata lain bahwa hubungan guru 

dan murid ini validitas datanya harus dilakukan dua sisi mulai dari pertama 

hingga sampai kepada sanad yang terakhir. Namun jika pada satu sisinya tidak 

ditemukan hubungan antar keduanya, maka sanad hadis tersebut dinilai terputus, 

baik keterputusan sanad tersebut terjadi diawal, tengah ataupun diakhir sanad.
56

 

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa dalam mengukur kezezamanan dan 

pertemuan antar perawi dapat ditempuh dengan melakukan pelacakan terhadap 

biografi perawi, tempat lahir dan wafat, tahun lahir dan wafat serta rihlah perawi 

dalam mencari hadis. Indikasi adanya pertemuan tersebut dapat dilihat dengan 

menggunakan persyaratan yang telah ditetapkan oleh al-Bukha>ri> atau dengan 

melihat kemungkinan pertemuan sebagaimana persyaratan Muslim. Serta adanya 

hubungan dua sisi dari para perawi yang berada pada rentetan sanad sebagai 

bentuk validitas data hubungan guru murid. 

b. Perawinya Adl 

Kata adil menurut Ibn Fa>ris, kata yang terdiri dari  د ,ع dan َل  memiliki 

dua makna dasar yang saling berhadapan seperti lurus dan bengkok.
57

 Namun 

makna adil yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bersikap lurus khususnya 

dalam meriwayatkan hadis yang bersumber dari Nabi Muhammad saw. 

Sedangkan menurut istilah sebagaimana penjelasan Ibn al-S}ala>h} bahwa 

                                                           

56
 M. Yusuf Assagaf, ‚Manajemen Hati Perspektif Hadis Nabi Muhammad saw.‛, Tesis, h. 

45. 

57
 Ah}mad bin Fa>ris bin Zakariyya> al-Qazwaini> al-Ra>zi> Abu> al-H{asan, Mu‘jam Maqa>yi>s al-

Lugah, Juz 4, h. 246. 
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kebanyakan dari ulama hadis dan fiqhi telah sepakat bahwa disyaratkan kepada 

orang yang mengajukan riwayatnya agar memenuhi keadilan dan ked}abit}-an 

ketika ia meriwayatkannya. Jumhur ulama juga telah merinci keadilan seorang 

perawi dengan harus muslim, balig, berakal, selamat dari sebab kefasikan dan 

menjaga muru’ah.
58

 

c. Perawinya D{a>bit} 

Berdasarkan dari definisi d}a>bit} baik secara bahasa maupun istilah, maka 

dapat dipahami bahwa d}a>bit} adalah suatu istilah yang dipakai oleh ulama dalam 

menggambarkan kualitas dari hafalan seorang perawi hadis, baik itu kecermatan 

dalam menghafalnya maupun menyampaikan suatu hadis (memiliki hafalan yang 

kuat).
59

 

Abu> Bakr Ka>fi> dalam kitabnya membagi d}a>bit} menjadi dua bagian 

sebagai berikut:
 60

 

1) D{abt} al-S{adr 

D}abt} al-s}adr yaitu kuat dalam dada,  maksudnya terdapat kekuatan dalam 

mengingat hadis-hadis dari gurunya kemudian kembali meriwayatkan hadis 

tersebut kepada orang lain, ataukan perawi tersebut mampun menjelaskan hadis 

kapan dan dimana saja diperlukan. 

2) D{abt} al-Kita>b 

D}abt} al-kita>b yaitu kuat dalam tulisannya, artinnya seorang perawi 

dianggap terjaga dari berubahnya atau berkurangnya suatu hadis sejak 

                                                           

58
 Abu> Bakr Ka>fi>, Manhaj al-Ima>m al-Bukha>ri> fi> Tas}h}i>h} al-Ah}a>di>s\ wa Ta‘li>liha>, (Cet. I; 

Beirut: Da>r Ibn Hazm, 1422 H/2000 M), h. 75. 

59
 Abustani Ilyas, dkk, Epistemologi Kritik Sanad: Antara Normativitas, Historisitas dan 

Aplikasi, h. 65. 

60
 Abu> Bakr Ka>fi>, Manhaj al-Ima>m al-Bukha>ri> fi> Tas}h}i>h} al-Ah}a>di>s\ wa Ta‘li>liha>, h. 131. 

Lihat juga Muhammad Alawi al-Maliki, Ilmu Ushul al-Hadis (Cet. III; Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2012), h. 53. 
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mendegarkan dari gurunya. Hemat kata, tidak ada ditemukan kesalahan dalam 

menuliskan hadis sehingga memberikan keraguan atas ke-d}abit-annya 

3) Tamm al-D{abt} 

Istilah tamm al-d}abt jika di Indonesiakan dapat bermakna ked}a>bit}an yang 

sempurna atau dapat digunakan istilah d}a>bit} plus yangdikhususkan kepada para 

perawi yang menghafal secara sempurna hadis yang diterimanya serta dapat 

menyampaikan hadisnya dengan lancar, dan hadis yang dihafalnya juga dipahami 

dengan baik.
61

 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa ked}a>bit}an seorang 

perawi hadis memiliki pengaruh besar terhadap apa yang diterima dan 

disampikan. Hal ini menjadi ked}a>bit}an perawi merupakan unsur penting yang 

harus terpenuhi dalam menilai kualitas hafalan perawi hadis. 

2. Kaidah Kesahihan Matan 

a. Terhindar dari sya>z\ 

Ibn Fa>ris menjelaskan bahwa kata sya>z\ yang terdiri dari huruf  ش dan ذ 

bermakna dasar menyendiri dan berbeda.
62

 Berdasarkan penjelasan tersebut maka 

dapat dipahami bahwa sya>z\ menurut bahasa ialah sesuatu yang menyendiri dan 

berbeda atau menyalahi yang lainnya. 

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang pengertian sya>z\ 

dalam istilah. Secara umum terdapat tiga pandangan yang masyhur, yaitu:
63
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 Abustani Ilyas, dkk, Epistemologi Kritik Sanad: Antara Normativitas, Historisitas dan 

Aplikasi, h. 71. 

62
 Ah}mad bin Fa>ris bin Zakariyya> al-Qazwaini> al-Ra>zi> Abu> al-H{asan, Mu‘jam Maqa>yi>s al-

Lugah, Juz 3, h. 180. 
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 ‘Us\ma>n bin ‘Abd al-Rah}man Taqi> al-Di>n Ibn S{ala>h}, Ma‘rifat Anwa>‘ ‘Ulu>m al-H{adi>s\ - 

Muqaddimah Ibn S{ala>h}, h. 76-77. 
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1) Al-Sya>fi‘i> berpendapat bahwa sya>z\ adalah suatu hadis dengan perawi 

yang s\iqah tetapi ditentang oleh hadis lain dengan periwayat yang lebih 

s\iqah atau banyak periwayat s\iqah.  

2) Sedangkan Al-H{a>kim berpandangan bahwa sya>z\ adalah hadis dengan 

rentetan perawi yang s\iqah dan tidak terdapat periwayat s\iqah lain yang 

meriwayatkannya, 

3) Adapun Abu> Ya‘la> al-Khali>li> berpendapat bahwa sya>z\ adalah suatu hadis 

dengan sanad yang terdiri dari satu macam saja, baik dalam 

periwayatannya terdapat perawi yang bersifat s\iqah ataupun tidak. 

M. Syuhudi Ismail menjelaskan bahwa ada empat indikator dalam 

menentukan sya>z\ atau tidak matan pada suatu hadis hadis, yaitu: terdapat sanad 

menyendiri pada hadis bersangkutan, bertentangannya matan hadis dengan sanad 

lebih kuat dengan hadis yang bersangkutan, bertentangan dengan al-Qur’an dan 

atau tidak logis serta bertentangan dengan fakta sejarah.
64

 

b. Terhindar dari ‘illat 

Ibn Fa>ris menjelaskan bahwa kata ‘illah yang terdiri dari hurug ع dan ل 

memiliki tiga makna dasar, yakni; pengulangan, menghalangi dan kelemahan 

pada sesuatu.
65

 Sementara menurut bahasa, ‘illah merupakan hal-hal  

tersembunyi yang dianggap menjadi penyebab cacatnya sebuah hadis yang secara 

dzahir lepas dari segala kekurangan.
66

 Oleh karena ‘illat adalah sebuah penyakit 
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 Arifuddin Ahmad, Paradigma Baru Memahami Hadis Nabi, (Cet. I: Jakarta: Renaisan, 

2005 M.), h. 117. Bandingkan dengan Kamaruddin Amin, Menguji Kembali Keakuratan Metode 

Kritik Hadis, (Cet. I; Jakarta: Hikmah, 2009), h. 58. 

65
 Ah}mad bin Fa>ris bin Zakariyya> al-Qazwaini> al-Ra>zi> Abu> al-H{asan, Mu‘jam Maqa>yi>s al-

Lugah, Juz 4, h. 12. 
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 Lihat Muh}ammad ‘Ajja>j bin Muh}ammad Tami>m bin S{a>lih} bin ‘Abdulla>h al-Khat}i>b, Us}u>l 

al-H{adi>s\ (Beirut: Da>r al-Fikr, 1409 H/1989 M), h. 291; dikutip dalam M. Yusuf Assagaf, 

‚Manajenen Hati Perspektif Hadis Nabi Muhammad saw.‛, Tesis, h. 50. 
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tersembunyi atau samar yang terdapat dalam hadis, sehingga membuat hadis 

tersebut berkualitas daif. 

Adapun indikator untuk mengetahui ‘illah (kecacatan) pada matan hadis, 

yaitu: Adanya idra>j (penyisipan kata yang dilakukan oleh periwayat s\iqah), 

digabungkannya suatu matan hadis dengan hadis lainnya, baik sedikit atau 

banyak oleh perawi yang s\iqah, adanya ziya>dah (tambahan kalimat atau kata 

yang dianggap bukan dari bagian hadis bersangkutan oleh perawi yang s\iqah), 

terdapat inqila>b (pembolak balikan kalimat-kalimat pada matan hadis), terdapat 

tah}ri>f atau tas}h{i>f (adanya pengubahan huruf atau syakal pada suatu matan hadis) 

dan atau terdapat kekeliruan pada proses periwayatan hadis bi al-ma‘na.
67

 

Namun indikator-indikator di atas tidaklah menjadikan hadis tersebut daif 

jika ditemukan dalam sebuah hadis. Hadis tersebut dikatakan sebagai hadis yang 

daif jika indikator-indikator yang ditemukan dalam hadis merusak subtansi 

makna hadis, tetapi jika indikator-indikator tersebut ditemukan dan sama sekali 

tidak merusak subtansi maksna hadis tersebut, maka hadis tersebut dikategorikan 

sebagai sebuah hadis yang diriwayatkan secara makna (riwa>yah bi al-ma‘na>). 

C. Ma‘a>ni al-H}adi>s} 

Dalam memahami suatu kandungan hadis, terdapat beberapa metode 

pemahaman yang bisa digunakan, salah satunya adalah dengan metode ma‘a>ni al-

Hadis. Terdapat beberapa pendekatan atau interpretasi yang digunakan, yakni: 

1) Interpretasi Tekstual 

Interpretasi tekstual adalah suatu pendekatan dalam memahami hadis 

dengan mengacu pada teksnya semata, baik periwayatannya secara lafal maupun 

yang secara makna dan/atau memperhatikan pada bentuk dan cakupan makna. 
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 Lihat Abu> Sufya>n Mus}t}afa> Ba>ju>, Al-‘Illah wa Ajna>suha> ‘ind al-Muh}addis\i>n, (Cet. I; 

T{ant}a>: Maktabah al-D{iya>’, 1426 H/2005 M), h. 288-397; dikutip dalam M. Yusuf Assagaf, 

‚Manajenen Hati Perspektif Hadis Nabi Muhammad saw.‛, Tesis, h. 50. 
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Pendekatan ini cenderung tidak memperhatikan latar belakang peristiwa hadis 

serta dalil-dalil lainnya.
68

 

 

2) Interpretasi Kontekstual 

Interpretasi Kontekstual berarti metode dalam memahami matan hadis 

dengan pendekatan asbab al-wurud (konteks tempat Rasul; pelaku sejarah, 

peristiwa sejarah, waktu, tempat dan/atau bentuk peristiwa) dan ditarik dalam 

konteks kekinian.
69

 

3) Interpretasi Intertekstual 

Interpretasi intertekstual diartikan sebagai interpretasi atau  cara 

memahami matan suatu hadis dengan memperhatikan pengelompokan terhadap 

hadis yang bersangkutan, serta hadis lain (tanawwu’) dan ayat-ayat dari al-

Qur’an yang memiliki keterkaitan dengannya.
70

 

Teknik pengolahan data yang penulis gumakan adalah metode deduktif 

yaitu, proses berpikir atau menalar untuk menarik kesimpulan yang dimulai dari 

kaidah bersifat umum ke yang khusus. Dalam pengertian yang lebih sederhana 

deduktif adalah berpikir dari yang umum ke yang khusus.
71
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BAB III 

KUALITAS HADIS SELF BLAMING 

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

1. Penelusuran hadis 

Adapun sampel hadis dalam penelitian ini adalah; 

 هفَْسِِ  لَ يقَُومنََّ أَحَدُكُُْ خَبُثتَْ هفَْسِِ، وَمكَِنْ مِيَقُلُ : مقَِسَتْ 

Artinya; 

‚Janganlah salah seorang kalian mengatakan jiwaku jelek (jahat)‛, tapi 
hendaknya ia mengatakan : ‚Jiwaku sedang mengeras‛ 

a. Pelacakan hadis dengan metode salah satu lafal 

Peneliti menggunakan kitab al-Mu‘jam al-Mufahras li Alfa>z} al-H}adi>s\ al-

Nabawi> dalam melacak hadis terkait dengan memilih 1 lafal yang terdapat pada 

hadis, yaitu; 

1) Menelusuri hadis dengan lafal  َْخَبُثت dengan kata dasar خبث 

 6672, 6حم لَ يقومنّ أٔحدكُ هفسِ خبيثة. 

Keterangan kode; حم (kitab Musnad Ah}mad bin H{anbal) 

2) Menelusuri hadis dengan lafal ِهفس dengan kata dasar هفس 

Berdasarkan hasil pencarian, peneliti tidak menemukan petunjuk dengan 

menggunakan lafal tersebut. 

3) Menelusuri hadis dengan lafal مقست dengan kata dasar مقس 

                                                           
72

 A. J. Wensinck, Al-Mu‘jam al-Mufahras li Alfa>z} al-H}adi>s\ al-Nabawi>, Juz 2, (Li>din: 

Maktabah Biri>l, 1936), h. 3. 
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م ,,  1أٔدب..خ لَ يقل, يقومنّ أٔحدكُ خبثت هفسِ ومكن ميقل, وميقل مقست هفسِ.  .1

 .35, 281, 231, 209, 51, 6 حم,, 76أٔدب د ,, 17أٔمفاظ 

66, 6حم لَ يقومنّ أٔحدكُ هفسِ خبيثة ومكن يقول هفسِ مقسة.  .2
73

 

Keterangan kode; خ (kitab S{ah}i>h} al-Bukha>ri>), م (kitab S{ah}i>h} Muslim), د 

(kitab Sunan Abu Dawud), حم (kitab Musnad Ah}mad bin H{anbal). 

b. Pelacakan hadis dengan metode awal matan 

.146: 1مشكل  – 129: 2ظب لَ يقول من أٔحدكُ خبثت هفسِ.  .1
74 

 .810, 809خد لَ يقومنّ أٔحد خبثت هفسِ.  .2

 .262حميدي لَ يقومنّ أٔحدكُ إني خبث امنفسِ.  .3

 16رقم  4الٔمفاظ من الٔدب ب م  – 51: 8خ لَ يقومنّ أٔحدكُ خبثت هفسِ ومكن.  .4

: 8مجمع  – 94: 6ظب  -, 231, 209, 51: 6حم  – 83الٔدب ب د  –

: 7إتحاف  – 4765مشكاة  – 262حميدي  – 2692معامب  – 113

: 12 س نة – 1087: 3عدي  – 317أٔذكار  – 523: 10فتح  – 577

359. 

.302س ني  – 4978د لَ يقومنّ أٔحدكُ خبثت هفسِ وميقل مقست.  .5
75 

Penjelasan kode; ظب (kitab al-Mu‘jam al-Kabi>r li T{abra>ni>), مشكل (kitab 

Mustadrak al-H{aki>m), خد (kitab al-Adab al-Mufrad lil Bukha>ri>), حميدي (kitab 

Musnad al-Humaid), خ (kitab S{ah}i>h} al-Bukha>ri>), م (kitab S{ah}i>h} Muslim), د 

(kitab Sunan Abu Dawud), حم (kitab Musnad Ah}mad bin H{anbal), مجمع (kitab 

Majmu‘ al-Zawa>’id lil Hais \ami>), إتحاف (kitab Ittih}a>f al-Sa>dah al-Muttaqi>n), فتح 

(kitab fath} al-ba>ri> libni H{ajar), عدي (kitab al-Ka>mil fi al-D{u‘afa>’ libni ‘Adi>), س نة 

                                                           
73

 A. J. Wensinck, Al-Mu‘jam al-Mufahras li Alfa>z} al-H}adi>s\ al-Nabawi>, Juz 6, h. 135. 
74

 Abu> H}a>jar Muh}ammad al-Sa‘i>d bin Basyu>ni > Zaglu>l, Mawsu>‘ah At}ra>f al-H}adi>s\ al-

Nabawi> al-Syari>f, Juz 7, (Bairut-Libanon: Da>r al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.th), h. 446. 
75

 Abu> H}a>jar Muh}ammad al-Sa‘i>d bin Basyu>ni > Zaglu>l, Mawsu>‘ah At}ra>f al-H}adi>s\ al-

Nabawi> al-Syari>f, Juz 7, h. 447-448, 
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(kitab Syarh} al-Sunnah al-Bagawi>), س ني (kitab ‘Aml al-Yau>m wa al-Lailah libni 

al-Sunni>). 

Setelah melakukan penelusuran terhadap pentunjuk untuk melacak letak 

hadis yang menjadi fokus penelitian ini di dalam kitab-kitab sumber melalui 2 

metode, peneliti menemukan banyak petunjuk yang dapat mengarahkan kepada 

letak hadis yang dimaksud dalam kitab sumber, khususnya pada kitab sembilan 

imam (al-kutu>b al-tis’ah). 

2. Pengumpulan hadis dan i’tiba>r al-sanad 

Berdasarkan petunjuk yang telah peneliti peroleh di atas, maka nampak 

bahwa hadis terkait pada penelitian ini terdapat di dalam berbagai kitab sumber. 

Hadis-hadis tersebut ialah; 

1) Kitab Musnad Ah}mad bin H{anbal 

جنَاَ  .1 ثُ، عَنْ عاَئشَِةَ حَدَّ دِّ عَ عُرْوَةَ يَُُ َّوُ سََِ جنَاَ أَبوُ الَْسْوَدِ، أَه جنَاَ ابْنُ ميَِيعَةَ قاَلَ: حَدَّ حَسَنٌ، حَدَّ

: " لََ يقَُومنََّ  أَحَدُكُُْ هفَْسِِ خَبِيثةٌَ، وَمكَِنْ يقَُولُ  َ : قاَمتَْ: قاَلَ رَسُولُ اِلله صَلََّّ اُلله عوَيَْوِ وَسَلََّّ

 مقَِسَةٌ هفَْسِِ 
76

 

َ قَ  .2 نِي أَبِِ، عَنْ عاَئشَِةَ، عَنِ امنَّبِِّ صَلََّّ اُلله عوَيَْوِ وَسَلََّّ جنَاَ ىُشَامٌ، أَخْبَرَ يََ، حَدَّ جنَاَ يَُْ الَ: حَدَّ

" لََ يقَُومنََّ أَحَدُكُُْ خَبُثتَْ هفَْسِِ، وَمكَِنْ مِيَقُلْ مقَِسَتْ 
77

 

جنَاَ ىِشَ  .3 جنَاَ وَلِيعٌ قاَلَ: حَدَّ امُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيوِ، عَنْ عاَئشَِةَ قاَمتَْ: قاَلَ رَسُولُ اِلله حَدَّ

َ " لََ يقَُومنََّ أَحَدُكُُْ خَبُثتَْ هفَْسِِ، وَمكَِنْ مِيَقُلْ مقَِسَتْ هفَْسِِ  صَلََّّ اُلله عوَيَْوِ وَسَلََّّ
78

 

جنَاَ ىِشَامٌ، عَنْ أَبِيوِ، عَنْ  .4 ، حَدَّ جنَاَ ابنُْ همَُيٍْْ عاَئشَِةَ، قاَمتَْ: قاَلَ رَسُولُ اِلله صَلََّّ اُلله  حَدَّ

َ " لََ يقَُومنََّ أَحَدُكُُْ خَبُثتَْ هفَْسِِ، وَمكَِنْ مِيَقُلْ: مقَِسَتْ هفَْسِِ  79عوَيَْوِ وَسَلََّّ
 

                                                           
76

 Abu> ‘Abdillah Ah}mad bin Muh}ammad bin H}anbal bin Hila>l bin Asad al-Syaiba>ni>, Al-

Musnad li Ima>m Ah}mad bin H}anbal, Juz 40, (Cet` I; Kairo: Da>r al-H}adi>s\, 1416 H/1995 M), h. 237. 

77
 Abu> ‘Abdillah Ah}mad bin Muh}ammad bin H}anbal bin Hila>l bin Asad al-Syaiba>ni>, Al-

Musnad li Ima>m Ah}mad bin H}anbal, Juz 40, h. 487. 
78

 Abu> ‘Abdillah Ah}mad bin Muh}ammad bin H}anbal bin Hila>l bin Asad al-Syaiba>ni>, Al-

Musnad li Ima>m Ah}mad bin H}anbal, Juz 42, h. 487. 
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جنَاَ ىِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ  .5 جنَِي عاَمِرُ بنُْ صَامِحٍ، قاَلَ: حَدَّ ، عَنْ أَبِيوِ، عَنْ وَجَدْتُ فِِ لِتاَبِ أَبِِ حَدَّ

َ قاَلَ: " لََ يقَُومنََّ أَحَدُكُُْ خَبُثتَْ هفَْسِِ، وَمكَِنْ  عاَئشَِةَ، أَنَّ رَسُولَ اِلله صَلََّّ اُلله عوَيَْوِ وَسَلََّّ

80مِيَقُلْ مقَِسَتْ هفَْسِِ 
 

2) Kitab S{ah}i>h} al-Bukha>ri> 
جنَاَ سُفْياَنُ  .1 دُ بنُْ يوُسُفَ، حَدَّ جنَاَ مُحَمَّ ُ عَنْْاَ، حَدَّ ، عَنْ ىِشَامٍ، عَنْ أبَِيوِ، عَنْ عاَئشَِةَ رَضَِِ اللََّّ

َ قاَلَ:  لََ يقَُومنََّ أَحَدُكُُْ خَبُثتَْ هفَْسِِ، وَمكَِنْ مِيَقُلْ مقَِسَتْ »عَنِ امنَّبِِّ صَلََّّ اُلله عوَيَْوِ وَسَلََّّ

«هفَْسِِ 
81 

2. ، ِ نَا عَبْدُ اللََّّ جنَاَ عَبْدَانُ، أَخْبَرَ ، عَنْ أَبِِ أُمَامَةَ بْنِ سَيلٍْ، عَنْ  حَدَّ ىْريِِّ عَنْ يوُوسَُ، عَنِ امزُّ

َ قاَلَ:  لََ يقَُومنََّ أَحَدُكُُْ خَبُثتَْ هفَْسِِ، وَمكَِنْ مِيَقُلْ »أَبِيوِ، عَنِ امنَّبِِّ صَلََّّ اُلله عوَيَْوِ وَسَلََّّ

«مقَِسَتْ هفَْسِِ 
82َ

3) Kitab S{ah}i>h} Muslim 

جنَاَ  دُ بنُْ امعَْلًَ حَدَّ جنَاَ أَبوُ لُرَيبٍْ مُحَمَّ جنَاَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنةََ، ح وَحَدَّ ءِ، أَبوُ بكَْرِ بْنُ أَبِِ شَيْبةََ، حَدَّ

هَُُا عَنْ ىِشَامٍ، عَنْ أَبِيوِ، عَنْ عاَئشَِةَ، قاَمتَْ: قاَلَ رَسُولُ اِلله صَلََّّ اُلله  جنَاَ أَبوُ أُسَامَةَ، كِِلَ حَدَّ

: عَ  َ «لََ يقَُومنََّ أَحَدُكُُْ خَبُثتَْ هفَْسِِ، وَمكَِنْ مِيَقُلْ مقَِسَتْ هفَْسِِ »ويَْوِ وَسَلََّّ
83

 

4) Kitab Sunan Abu Dawud 

نِي يوُوسُُ، عَنِ ابْنِ شِيَابٍ، عَنْ أَبِِ أُمَامَ  جنَاَ ابْنُ وَىْبٍ، قاَلَ: أَخْبَرَ دُ بْنُ صَامِحٍ، حَدَّ جنَاَ أَحْمَ ةَ حَدَّ

، قاَلَ: بْنِ سَ  َ ِ صَلََّّ اُلله عوَيَْوِ وَسَلََّّ لََ يقَُومنََّ أَحَدُكُُْ »يلِْ بنِْ حُنيَْفٍ، عَنْ أبَِيوِ، أَنَّ رَسُولَ اللََّّ

«خَبُثتَْ هفَْسِِ، وَميَْقُلْ مقَِسَتْ هفَْسِِ 
84

 

                                                                                                                                                               
79

 Abu> ‘Abdillah Ah}mad bin Muh}ammad bin H}anbal bin Hila>l bin Asad al-Syaiba>ni>, Al-

Musnad li Ima>m Ah}mad bin H}anbal, Juz 43, h. 100. 
80

 Abu> ‘Abdillah Ah}mad bin Muh}ammad bin H}anbal bin Hila>l bin Asad al-Syaiba>ni>, Al-

Musnad li Ima>m Ah}mad bin H}anbal, Juz 43, h. 411. 
81

 Abu> ‘Abdillah Muh}ammad bin Isma>‘ì>l bin Mugi>rah al-Bukha>ri>, Al-Ja>mi‘ al-Musnad 

al-S}ah}i>h} al-Mukhtas}ar min Umu>r Rasu>lillah SAW wa Sunanu-hu wa Ayya>mu-hu, Juz 8, (Cet. I; 

t.t.: Da>r T}u>q al-Naja>h 1422 H), h. 41. 

82
 Abu> ‘Abdillah Muh}ammad bin Isma>‘ì>l bin Mugi>rah al-Bukha>ri>, Al-Ja>mi‘ al-Musnad 

al-S}ah}i>h} al-Mukhtas}ar min Umu>r Rasu>lillah SAW wa Sunanu-hu wa Ayya>mu-hu, Juz 8, h. 41. 
83

 Abu> al-H}usain Muslim bin al-H}ajja>j bin al-Qusyairi@ al-Naisabu>ri>, Al-Musnad al-S}ah}i>h} 
al-Mukhtas}ar bi Naql al-‘Adl ‘an al-‘Adl ila> Rasu>lillah SAW, Juz 4, (Bairut: Da>r Ih}ya> al-Tura>s\ al-

‘Arabi>, t.th), h. 1765. 
84

 Abu> Da>wu>d Sulaiman bin al-Asy‘as\ bin Ish}a>q bin Basyi>r bin Sadda>d bin ‘Àmru> wa al-

Azadi> al-Sijista>ni>, Sunan Abi> Da>wud, Juz 4 (t.c;Beiru>t:al-Maktabah al-As}riyyah, t.th), h. 295. 



35 
 

 
 

3. I‘tiba>r al-Sanad hadis 

Setelah melakukan pengumpulan hadis-hadis tentang Self Blamming, 

selanjutnya peneliti akan melakukan i‘tiba>r al-sanad. I‘tiba>r al-Sanad berfungsi 

untuk mengetahui ada atau tidaknya pendukung berupa periwayat yang berstatus 

sya>hid dan/atau muta>bi’. 

Berdasarkan hasil pengumpulan terhadap hadis-hadis terkait penelitian ini 

yang dilacak pada kitab sumber (kutub tis‘ah), peneliti menemukan 8 jalur 

periwayatan dari 4 kitab hadis yang mengverbalisasikannya, yakni; 5 riwayat di 

kitab Musnad Ah}mad bin H{anbal, 2 riwayat dikitab S{ah}i>h} al-Bukha>ri>, 1 riwayat 

dikitab S{ah}i>h} Muslim, 1 riwayat dikitab Sunan Abu> Dawu>d. 

Riwayat-riwayat tersebut bersumber dari 2 sahabat, yakni; ‘A<isyah ra, 

dan Sahl bin H{ani>f, maka dengan demikian hadis terkait objek penelitian 

memiliki sya>hid. Sedangkan pada tingkatan tabi‘i>n juga tercatat ada 2 periwayat 

yang menerima hadis tersebut dari sahabat, yakni ‘Urwah bin Zubai>r, dan 

Uma>mah bin Sahl, sehingga hadis yang menjadi objek penelitian memiliki 

muta>bi’. Untuk lebih jelasnya, lihat skema berikut: 
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B. Naqd al-H{adi>s\ 

Setelah melakukan i‘tibar al-sanad hingga pada skema periwayatan hadis, 

peneliti akan melakukan penelitian untuk mengetahui apakah hadis tersebut 

sahih atau tidak. Dalam penentuan kualitas sebuah hadis, mayoritas ulama 

berpacu pada defenisi hadis sahih yang telah disaring oleh Ibn al-S}alah sebagai 

syarat sebuah hadis dapat dinyatakan sahih, yaitu; setiap periwayat yang terlibat 

dalam proses pemindahan / periwayatan hadis harus bersambung atau bertemu 

(ittis}a>l al-sanad), bersifat adil (‘adl) dan kuat daya hafalannya (d}a>bit}).85
 

Sementera dua lainnya, yakni tidak terdapat pertentangan pada setiap matan 

hadis, baik yang semakna ataupun yang tidak semakna (sya>z\) dan setiap 

matannya tidak memiliki lafal yang membuat maknanya rusak (‘illah), 

sebagaimana yang telah peneliti jelaskan pada bab sebelumnya tentang kaedah 

kesahihan hadis. Persyaratan inilah yang peneliti aplikasikan dalam meneliti 

kualitas hadis-hadis tentang maraknya self blamming. 

1. Naqd Sanad 

Sanad hadis yang menjadi fokus penelitian pada skripsi ini ialah sanad 

hadis yang dilaporkan oleh Imam Ah}mad bin H{anbal yang menerimanya dari 

Waki>‘, dari Hisya>m bin ‘Urwah dari ayahnya (‘Urwah bin Zubai>r) dari ‘A<isyah 

ra. Adapun penelitian dari setiap perawi pada sanad tersebut ialah;   

a. Ah}mad bin H{anbal 

                                                           
85

Abustani Ilyas. La Ode Ismail dan M. Yusuf Assagaf, Epistemologi Kritik Sanad; 

Antara Normativitas, Historisitas dan Aplikasi, (Cet.I; Yogyakarta: Semesta Aksara, 2020 M), h. 

39. 
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Nama lengkapnya adalah Ah}mad bin Muh}ammad bin H{anbal bin Hila>l bin 

Asad al-Syaiba>ni> Abu> ‘Abdillah al-Marwazi> al-Bagda>di>.
86

 Beliau lahir di Bagdad 

pada Rabi>ul Awwa>l tahun 164 H dan tumbuh besar disana.
87

 Wafat pada tahun 

241 H, di Bagda>d,
88

 pada usia 77 tahun.
89

 Beliau mulai menuntu ilmu pada tahun 

177 H
90

 atau pada tahun 179 H.
91

 Beliau adalah ulama multi talenta dalam 

bidang hadis (mengarang kitab musnad) dan fiqhi (Ulama besar Mazhab 

Hanbali). Beliau telah mengunjungi berbagai negeri untuk melakukan rih}lah 

‘ilmiyah seperti Kufah, Basrah, Mekah, Madinah, Yaman, Syam dan al-Jazi>rah 

dan menulis hadis dari para ulama di zaman itu.
92

  

                                                           
86

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

Muh}ammad al-Qad}a>’i> al-Kalbi> al-Mizzi>, Tahz\ib al-Kama>l fi> Asma>’ al-Rija>l, Juz 1 (Cet. I; Beirut: 

Muassasah al-Risa>lah. 1400 H/1980 M), h. 437. 

87
Abu> Bakr Ah}mad bin ‘Ali> bin S|a>bit bin Ah}mad bin Mahdi> al-Khat}i>b al-Bagda>di>, 

Ta>rikh Bagda>d, Juz 6 (Beirut: Da>r al-Garb al-Isla>mi>, 2002), h. 90. Lihat juga Yu>suf bin Tigri> bin 

Bardi> bin ‘Abdilla>h al-Z|a>hiri> al-H{anafi> Abu> al-Muh}a>sin Jama>l al-Di>n, al-Nuju>m al-Za>hirah fi> 

Mulu>k Mis}r wa al-Qa>hirah, Juz 2 (Mesir: Waza>rah al-S|aqa>fah wa al-Irsya>d al-Qu>mi>, t.th), h. 304. 

88
 ‘Abd al-Fatta>h} bin al-Sayyid ‘Ajami> bin al-Sayyid al-‘Assas al-Mars}afi> al-Mis}ri> al-

Sya>fi‘i>, Hida>yah al-Qa>ri> ila> Tajwi>d Kala>m al-Ba>ri>, Juz 2 (Cet. II; Madinah: Maktabah T{ayyibah, 

t.th), h. 632. Lihat juga Abu> Ish}a>q Ibra>hi>m bin ‘Ali> al-Syi>ra>zi>, T{abaqa>t al-Fuqaha>’, (Cet. I; 

Beirut: Da>r al-Ra>’id al-‘Arabi>, 1970), h. 91. Lihat juga Muh}ammad bin Isma>‘i>l bin Ibra>hi>m bin al-

Mugi>rah al-Bukha>ri> al-Ja‘fi> Abu> ‘Abdilla>h, Ta>ri>kh al-Kabi>r, Juz 2 (Haidar A<bad: Da>’irah al-

Ma‘a>rif al-‘Us \ma>niyyah, t.th), h. 5. Lihat juga S{a>lih} bin al-Ima>m Ah}mad bin Muh}ammad bin 

H{anbal al-Syaiba>ni> al-Bagda>di>, Abu> al-Fadl, Si>rah al-Ima>m Ah}mad bin H{anbal (Cet. II; al-

Iskandariyyah: Da>r al-Da‘wah, 1404 H), h. 30.  

89
 Isma>‘i>l bin Muh}ammad bin al-Fad}l bin ‘Ali> al-Qurasyi> al-T{ulaih}i> al-Taimi> al-As}baha>ni> 

Abu> al-Qa>sim, Siyar al-Salaf al-S{a>lih}i>n li> Isma>‘i>l bin Muh}ammad al-As}baha>ni>, (Riyad: Da>r al-

Ra>yah li al-Nasyr wa al-Tauzi>‘, t.th), h. 1053. Lihat juga Abu> al-Fida>’ Isma>‘i>l bin ‘Umar bin 

Kas\i>r al-Qurasyi> al-Bas}ri> al-Dimasyqi>, al-Bida>yah wa al-Niha>yah, Juz 10 (t.t: Da>r al-Fikr, 1407 

H/1986 M), h. 325. 

90
 Isma>‘i>l bin Muh}ammad bin al-Fad}l bin ‘Ali> al-Qurasyi> al-T{ulaih}i> al-Taimi> al-As}baha>ni> 

Abu> al-Qa>sim, Siyar al-Salaf al-S{a>lih}i>n li> Isma>‘i>l bin Muh}ammad al-As}baha>ni>, 1053. 

91
 Syams al-Di>n  Abu> ‘Abdillah Muh}ammad bin Ah}mad bin ‘Us \ma>n bin Qaima>z al-

Z|ahabi>, al-‘Abr fi> Khabr min Gabr, Juz 1 (Beirut: Da>r al-Kitab al-‘Ilmiyyah, t.th), h. 342. Lihat 

juga Syams al-Di>n  Abu> ‘Abdillah Muh}ammad bin Ah}mad bin ‘Us \ma>n bin Qaima>z al-Z|ahabi>, 

Taz\hi>b Tahz\ib al-Kama>l fi> Asma>’ al-Rija>l, Juz 1 (Cet. I; t.t: al-Fa>ru>k al-H{adi>s\ah li al-T{aba>‘ah wa 

al-Nasyr, 1425 H/2004 M), h. 186. 

92
 Syams al-Di>n  Abu> ‘Abdillah Muh}ammad bin Ah}mad bin ‘Us \ma>n bin Qaima>z al-

Z|ahabi>, Ta>rikh al-Isla>m wa Wafiya>t al-Masya>hir wa al-A’la>m, Juz 5 (Beirut: Da>r al-Garb al-

Isla>mi>, 2003), h. 1063. Lihat juga ‘Abd al-H{ayy bin Ah}mad bin Muh}ammad bin al‘Ima>d al-‘Akri> 
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Beliau memiliki beberapa guru dan murid, diantara guru-guru beliau 

adalah Abi> Salamah Mans}u>r bin Salamah al-Khaza>’i>, Wa>ki‘ bin Jarra>h}, Abi> 

Qurrah Mu>sa> bin T{a>riq al-Zubaidi>, Nas}r Ibn Ba>b, Abi> al-Mugi>rah al-Nad}r bin 

Isma>‘i>l, Nu>h} bin Maimu>n dan lainnya. Adapun murid-murid beliau diantaranya 

adalah al-Bukha>ri>, Muslim, Abu> Da>wud, Ibra>hi>m bin Ish}a>q al-H{arbi>.
93

 

Dalam t}abaqa>t beliau menempati urutan t}abaqa>t ke-10, yaitu Kiba>r al-

A<khiz\i>n ‘an Tabi’ al-Atba>’. Menurut penilaian Ibn Abi> H{a>tim dalam kitab 

Tahz\i>b al-Tahz\i>b yang ditulis oleh Ibn H{ajar, beliau (Ah}mad bin H{anbal) adalah 

seorang Ima>m dan dia Hujjah. Menurut penilaian Ibn Hibba>n dalam kitab al-

S|iqa>t, beliau (Ah}mad bin H{anbal) H{a>fiz} Mutqin, Faqi>h. Menurut penilaian Ibn 

Sa’id, beliau (Ah}mad bin H}anbal) S|iqat, S{adu>q, Kas\i>r al-H{adi>s\ (banyak 

meriwayatkan h}adi>s\).
94

 Ibnu H{ibba>n menuliskan namanya dalam kitab ‚al-S|iqa>t‛ 

dan menilainya  h{a>fiz}, mutqi>n, wara>’, fa>qih, ‘A<bid.
95

 ‘Ali> bin al-Madi>ni> 

mengatakan bahwa tidak ada diantara para sahabatnya yang lebih h{a>fiz} dari 

Ahmad bin H{anbal. Dia adalah teladan bagi sahabat-sahabatnya.
96

 

b. Waki>‘ 

Nama lengkapnya adalah Waki>‘ bin al-Jarrah} bin Mali>h} bin ‘Adi>y al-

Ru’a>si>, kuniyahnya adalah Abu> Sufya>n ada juga menyebutnya dengan Ibnu Fa>ris. 

Ia merupakan penduduk Kufah, lahir pada tahun 129 H, Ha>ru>n bin H{a>tim 

                                                                                                                                                               

al-H{anbali> Abu> al-Fala>h}, Syaz\ara>t al-Z|ahab fi> Akhba>r min Z|ahab, Juz 3 (Cet. I; Damaskus, 

Beirut: Da>r Ibn Kas\i>r, 1406 H/1986 M), h. 185. 

93
 Yu>suf bin ‘Abd al-Rahman bin Yu>suf Abu> al-H{a>jja>j Jama>l al-Di>n al-Zakki> Abi> 

Muh}ammad al-Qad}a>’i> al-Kalbi> al-Mizzi>, Tahz\ib al-Kama>l fi> Asma>’ al-Rija>l, Juz 1, h. 439-440. 

94
 Abu al-Fad}l Ah}mad bin ‘Ali> bin Muh}ammad bin Ah}mad H{ajar ‘Asqala>ni>, Tahz\i>b al-

Tahz\i>b, Juz 1 (Cet. I; al-Hind: Mat}ba’at Da>irah al-Ma’a>rif al-Niz}a>miah, 1326 H), 74-75. 

95
 Muh}ammad bin H{ibba>n bin Ah{mad bin H{ibba>n bin Mu’a>z} bin Ma’bad al-Tami>mi> Abu> 

H{a>tim al-Da>rimi>, al-S|iqa>t, Juz 8 (H{aidar: Da>irah al Ma’a>rif al-Us|ma>ni>, 1973) h. 18. 

96
Abu> al-Wali>d Sulaima>n bin Khalaf bin Sa’ad bin Ayyu>b al-Taji>bi> al-Qurt}ubi> al-Ba>ji> al-

Andalu>si>, al-Ta’di>l wa al-Tajri>h} li man Kharaja lahu> al-Bukha>ri> fi al-Ja>mi’ al-S{ah}i>h}, Juz 1 (Riya>d}: 

Da>r al-Luwa>’ li al-Nasyr wa al-Tauzi>’, 1986), h. 320. 
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mengatakan tahun 128. Ia merupakan sosok yang sejak kecil sudah bekerja. Al-

Z|ahabi mengatakan bahwa ia adalah seorang penghafal dan merupakan lautan 

ilmu. Ia meninggal di daerah Fayyid ketika dalam perjalanan pulang dari 

melaksanakan haji di Mekkah pada tahun 196 H. Sedangkan Ah}mad bin Hanbal 

berpendapat bahwa ia meninggal saat perjalanan ke Mekah dalam rangka 

melaksanakan ibadah haji.
97

 

Ia memiliki banyak guru, diantaranya; Sulaima>n al-A‘masy, Isma>‘i>l bin 

Abi> Kha>lid, Hisya>m bin ‘Urwah, Ja‘far bin Burqa>n dan lainnya. Sedangkan yang 

menerima hadis darinya adalah; Ah}mad bin ‘Abdul Jabba>r, Abu> Ja‘far Ah}mad bin 

‘Amr, Ah}mad bin Hanbal, Ish}a>q bin Rahawai>h, dan lainnya.
98

 

Terdapat beberapa penilaian ulama terhadapnya, yakni; al-Z|ahabi> (Ka>na 

min Buh}uri al-‘Ilm), Ibnu Asa>kir (Ka>na Waki>‘ S|iqatan ma’mu>nan ‘a>liyyan 

rafi>‘an kas \i>r al-h}adi>s\), al-Ha>syimi> (Ka>na S|iqatan ma’mu>nan ‘a>liyyan rafi>‘an kas \i>r 

al-h}adi>s h}ujjah), Yah}ya> bin Ma‘i>n (S|iqa>t al-Na>s aw as}h}a>bu al-H{adi>s\) 99
 

Berdasarkan data di atas menunjukkan perbandingan jarak lahir dan wafat 

antara Ah}mad bin H{anbal (l. 164 H – w. 241 H) dengan Waki>‘ (l. 129 H – w. 196 

H) maka terdapat kemungkinan keduanya untuk bertemu, selain itu walaupun 

                                                           
97

 Syams al-Di>n Abu> ‘Abdullah Muh}ammad bin Ah}mad bin ‘Us \ma>n bin Qaima>z al-

Z|ahabi>, Siyar A‘la>m al-Nubala>’, Juz 9, (Cet.II;t.t:Mu’assasah al-Risa>lah, 1985 M/1405 H), h. 140. 

Lihat juga, Muh}ammad bin H{ibba>n bin Ah}mad bin H{ibba>n bin Mu‘a>z \ bin Ma‘bad, Masya>hir 
‘Ulama>’ al-Ams}a>r wa A‘la>m Fuqaha> al-Aqt}a>r, (Cet.I;al-Mans}u>rah:Da>r al-Wafa>’ li T{aba‘ah wa al-

Nasyr wa Tauzi>‘, 1991 M/1411 H), h. 273. Ah}mad bin Muh}ammad bin al-H{usai>n bin al-H{asan, al-
Hida>yah wa al-Irsya>d fi> Ma‘rifah Ahl al-S|iqah wa al-Sida<d, Juz 2 (Cet.I;Beiru>t:Da>r al-Ma‘rifah, 

1407 H), h. 768. 
98

 lihat misalnya, Abu> al-Fida>’i Isma>‘i>l bin Amr bin Kas\i>r, Takmi>l fi> al-Jarh} wa al-Ta‘di>l 

wa Ma‘rifah al-S|iqa>t wa al-D}u‘afa>’ wa al-Maja>hi>l, Juz 2 (Cet.I;Yaman:Markaz al-Nu‘ma>n libah}s \ 

wa al-Dira>sa>t al-Isla>miyyah, 2011 M/1432 H), h. 81. Syams al-Di>n Abu> ‘Abdullah Muh}ammad 

bin Ah}mad bin ‘Us \ma>n bin Qaima>z al-Z|ahabi>, Siyar A‘la>m al-Nubala>’, Juz 9, h. 141. 
99

 Syams al-Di>n Abu> ‘Abdullah Muh}ammad bin Ah}mad bin ‘Us \ma>n bin Qaima>z al-

Z|ahabi>, Siyar A‘la>m al-Nubala>’, Juz 9, h. 141. Lihat juga, Muh}ammad bin Mukrim bin ‘Ali>, 

Mukhtas}ar Ta.rikh Damasyqi libnu ‘Asa>kir, Juz 26 (Cet.I;Suriya-Damaskus:Da>r al-Fikr li 

T{aba>‘ah wa al-Tauzo>‘ wa al-Nasyr, 1984 M/1402 H), h. 292. Abu> ‘Abdillah Muh}ammad bin 

Sa‘ad Muni>‘ al-Ha>syimi>, al-T{abaqa>t al-Kubra>, Juz 6 (Cet.I;Beiru>t:Da>r al-S{a>dir, 1968 M), h. 394. 

Abu> al-Husai>n Ibn Abi> Ya‘la>, T{abaqa>t al-Hana>bilah, Juz 1 (t.c;Beiru>t:Da>r al-Ma‘rifah, t.th), h. 

392. 
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keduanya berasal dari tempat berbeda namun Ah}mad bin H{anbal dalam catatan 

sejarah pernah melukan rihlah ilmiyah di negeri Kufah yakni tempat Waki>‘ 

bermukim. Berdasarkan data guru dan murid antara keduanya juga saling 

berkesinambungan dan memiliki hubungan. Oleh karena itu ketersambungan 

sanad antara Ahamd bin H{anbal dan Waki>‘ dapat di pertanggung jawabkan 

beserta sigah haddas\ana>.  

c. Hisya>m bin ‘Urwah 

Nama lengkapnya adalah Hisya>m bin ‘Urwah bin al-Zubai>r bin al-

‘Awwa>m al-Asadi> memiliki kuniyah Abu> al-Munz\i>r, merupakan penduduk 

Madinah. Lahir pada tahun 61 H dan meninggal pada tahun 146 H. Beberapa 

tempat pernah ia datangi seperti Kufah, Iraq dan Bagda>d
100

 

Ia menerima hadis dari beberapa orang, diantaranya; Ayahnya (‘Urwan 

bin al-Zubai>r), Abdullah bin Us\ma>n, Abu> Salamah, Ibnu Munkadir, Amru bin 

Khuzaimah, ‘Amru> bin Syu‘ai>b dan lainnya. Sedangkan yang menerima hadis 

darinya, yakni; Sufyan al-S|auri>, al-Lai>s\ bin Sa‘id, Sufyan bin ‘Uyainah, Yah}ya> 

bin Sa‘i>d, Waki>‘ bin Jarra>h}, dan lainnya.
101

 

Beberapa penilain ulama kepadanya yakni; al-Z{ahabi> (S|iqah), al-Hasyimi> 

(S|iqah, s\abtan, kas\i>r h}adi>s\, h}ujjah), al-Da>raqut}ni> (S|iqah), Abu> H{a>tim (S|iqah 

Ima>m fi> al-H{adi>s\), Yah}ya> bin Ma‘i>n (S|iqah), Ibnu H{ibba>n memasukkannya dalam 

kitab ‚al-S|iqa>t).102
 

                                                           
100

 Muh}ammad bin H{ibba>n bin Ah}mad bin H{ibba>n bin Mu‘a>z \ bin Ma‘bad, Masya>hir 

‘Ulama>’ al-Ams}a>r wa A‘la>m Fuqaha> al-Aqt}a>r, h. 131. Lihat juga, Syams al-Di>n Abu> ‘Abdullah 

Muh}ammad bin Ah}mad bin ‘Us \ma>n bin Qaima>z al-Z|ahabi>, Siyar A‘la>m al-Nubala>’, Juz 6, h. 34. 

Abu> ‘Abdillah Muh}ammad bin Sa‘ad Muni>‘ al-Ha>syimi>, al-T{abaqa>t al-Kubra>, Juz 7, h. 321. 

‘Abdul Rah}man bin Yah}ya> bin ‘Ali> bin Muh}ammad al-Ma‘lumi>, al-Tanki>l bima> Ta’ni>b al-Kaus\ari> 
min al-Aba>t}i>l, Juz 2 (cet.II;t.t:al-Maktabah al-Isla>mi>, 1986 M/1406 H), h. 740. 

101
 Al-Kha>t}i>b al-Bagda>di>, Ta>rikh Bagda>d wa Z|ayu>lahu>, Juz 14 (Cet.I;Beiru>t:Da>r al-

Kutub al-‘Ilmiyyah, 1417 H), h. 37. Syams al-Di>n Abu> ‘Abdullah Muh}ammad bin Ah}mad bin 

‘Us\ma>n bin Qaima>z al-Z|ahabi>, Siyar A‘la>m al-Nubala>’, Juz 6, h. 34. 
102

 Syams al-Di>n Abu> ‘Abdullah Muh}ammad bin Ah}mad bin ‘Us \ma>n bin Qaima>z al-

Z|ahabi>, Siyar A‘la>m al-Nubala>’, Juz 6, h. 34. Abu> ‘Abdillah Muh}ammad bin Sa‘ad Muni>‘ al-

Ha>syimi>, al-T{abaqa>t al-Kubra>, Juz 7, h. 321. Muh}ammad Mahdi> al-Maslami> dkk, Mausu>‘ah 
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Berdasarkan uraian data di atas menunjukkan perbandingan jarak lahir 

dan wafat antara Hisya>m bin ‘Urwah (l. 61 H – w. 146 H) dan Waki>‘ (l. 129 H – 

w. 196 H), ditambah dengan adanya bukti hubungan guru murid, serta 

kemungkinan bertemu di Kufah karena Hisyam bin Urwah pernah berkunjung 

kesana. Maka persambungan sanad antara Waki>‘ dan Hisyam bin ‘Urwah dapat 

dipertanggung jawabkan bersama sigah h{addas\ana>. 

d. Ayah dari Hisyam bin ‘Urwah (‘Urwah bin al-Zubai>r) 

Nama lengkapnya adalah ‘Urwah bin al-Zubai>r bin al-‘Awwa>m, 

merupakan penduduk Madinah. Ia lahir pada tahun 23 H ada juga yang 

mengatakan setelahnya yakni tahun 29 H sebagaimana yang diriwayatkan oleh 

anaknya (Hisya>m bin ‘Urwah), serta wafat pada tahun 101 H, terjadi perbedaan 

pendapat terkait wafatnya namun perbedaan tersebut hanya pada kisaran tahun 

93 H – 101 H.
103

 

Ia menerima hadis dari beberapa orang seperti; A<li bin Abi> T{a>lib, Sa‘i>d 

bin Zai>d, ‘A<isyah, Sahl bin Abi> H{as \mah, dan lainnya. Sedangkan yang menerima 

hadis darinya adalah; anak-anaknya (Yahya>, ‘Us \ma>n, Hisya>m, Muhammad ), 

Sulaima>n bin Yassa>r dan lainnya.
104

 

Beberapa penilaian ulama terhadapnya yakni; al-Z|ahabi> (al-Faqi>h, a>limul 

Madi>nah, Ima>m)/(Ka>na s\abtan h}a>fiz}an fa>qihan, ‘a>liman), Ibnu Syihab al-Zuhri 

                                                                                                                                                               

Aqwa>l Abi al-H}asan al-Da>raqut}ni> fi> Rija>l al-H{adi>s\ wa ‘Ilaluhu>, Juz 2 (Cet.I;Beiru>t,Libanon:‘A<lim 

al-Kutub li Nasyr wa al-Tauzi>‘, 2001 M), h. 691. Maglut}a>’ bin Qali>j bin ‘Abdillah al-Bakjari> al-

Mas}ri>, Abu> ‘Abdillah, ‘Ala>’ al-Di>n, Ikma>l Tahz\i>b al-Kama>l fi> Asma>’ al-Rija>l, Juz 12 (Cet.I;t.t:al-

Fa>ru>q al-H{adi>s\i>n li T{aba>‘ah wa al-Nasyr, 2001 M/1422 H), h. 148. 
103

 Syams al-Di>n Abu> ‘Abdullah Muh}ammad bin Ah}mad bin ‘Us \ma>n bin Qaima>z al-

Z|ahabi>, Siyar A‘la>m al-Nubala>’, Juz 4, h. 421. . Ah}mad bin Muh}ammad bin al-H{usai>n bin al-

H{asan, al-Hida>yah wa al-Irsya>d fi> Ma‘rifah Ahl al-S|iqah wa al-Sida<d, Juz 2, h. 582. 
104

 Syams al-Di>n Abu> ‘Abdullah Muh}ammad bin Ah}mad bin ‘Us \ma>n bin Qaima>z al-

Z|ahabi>, Siyar A‘la>m al-Nubala>’, Juz 4, h. 422. 
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(ka>na yata’allafu al-na>s ‘ala h}adi>s \ihi), Muh}ammad bin Sa‘ad (ka>na s\iqah kas\i>r al-

h}adi>s\ fuqaha>, ‘a>liman s \abtan, ma’munan nas}ran)
105

 

Uraian data di atas menunjukkan perbandingan jarak lahir dan wafat 

antara ‘Urwah bin al-Zubai>r (l. 29 H – w. 101 H) dan Hisya>m bin ‘Urwah ((l. 61 

H – w. 146 H), dan hubungan nasab keduanya, serta hubungan guru murid. 

Ketersambungan sanad kedua periwayat tersebut dapat dipertanggung jawabkan 

bersama dengan sigah ‘an. 

e.  Aisyah 

Ia bernama lengkap ‘A<isyah binti Abi> Bakr al-S{iddi>q, berkuniyah Ummu 

al-Mu’mini>n. Merupakan putri salah satu Khulafa> al-Ra>syidi>n yakni Abu> Bakr al-

S{iddi>q, sekaligun istri Rasulullah saw. Tidak ditemukan tahun lahirnya namun ia 

wafat pada tahun 57 H.
106

 

Ia menerima hadis langsung dari Nabi saw. selain itu juga menerima hadis 

dari beberapa sahabat seperti Sa‘i>d bin Abi> Waqqa>s}, ‘Umar bin Khat}t}a>b, Abu 

Bakar al-S{iddi>q, dan lainnya. Sedangkan yang menerima hadis darinya adalah; 

Z|akwa>n Abu> S}a>lih}, al-H{a>ris\ bin Naufa>l, ‘Urwah bin al-Zubai>r, dan lainnya.
107

 

Data di atas menunjukkan jarak lahir dan wafat antara ‘Urwah bin al-

Zubai>r (l. 29 H – w. 101 H) dengan ‘A<isyah ra (w. 57 H), maka terdapat 

kemungkinan keduanya untuk bertemu dengan dikuatkan adanya kesamaan 

tempat yakni wilayah Madinah, serta adanya bukti hubungan guru murid. 

                                                           
105

 Syams al-Di>n Abu> ‘Abdullah Muh}ammad bin Ah}mad bin ‘Us \ma>n bin Qaima>z al-

Z|ahabi>, Siyar A‘la>m al-Nubala>’, Juz 4, h. 422. Lihat juga, Syams al-Di>n Abu> ‘Abdullah 

Muh}ammad bin Ah}mad bin ‘Us \ma>n bin Qaima>z al-Z|ahabi, Ta>rikh al-Isla>m wa wafa>ya>t al-
masya>hir wa al-a‘la>m, Juz 2, (cet.I;t.t: Da>r al-garb al-Isla>mi>, 2003 M), h. 1139. Maglut}a>’ bin Qali>j 

bin ‘Abdillah al-Bakjari> al-Mas}ri>, Abu> ‘Abdillah, ‘Ala>’ al-Di>n, Ikma>l Tahz\i>b al-Kama>l fi> Asma>’ 
al-Rija>l, Juz 9, h. 224. 

106
 Syams al-Di>n Abu> ‘Abdullah Muh}ammad bin Ah}mad bin ‘Us \ma>n bin Qaima>z al-

Z|ahabi>, Siyar A‘la>m al-Nubala>’, Juz 2, h. 135. 

107
 Yu>suf bin ‘Abd al-Rahman bin Yu>suf Abu> al-H{a>jja>j Jama>l al-Di>n al-Zakki> Abi> 

Muh}ammad al-Qad}a>’i> al-Kalbi> al-Mizzi>, Tahz\ib al-Kama>l fi> Asma>’ al-Rija>l, Juz 35, h. 227-228. 
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Dengan demikian ketersambungan sanad antara ‘Urwah bin al-Zubai>r dengan 

‘A<isyah ra dapat dipertanggung jawabkan bersama sigah ‘an. 

Berdasarkan pejelasan-penjelasan tersebut maka sanad hadis imam 

Ah}mad bin H{anbal sampai ‘A<isyah dapat dihukumi s}ah}i>h} dari segi sanad dengan 

alasan; 

1) Setiap perawi yang terlibat dalam proses periwayatan hadis saling 

bertemu (ittis}a>l) pada setiap tingkatan. 

2) Para perawi yang terlibat dalam proses periwayatan hadis dinilai oleh 

ulama sebagai perawi yang ‘a>dil dan d}a>bit}. 

Beranjak pada kualitas sanad hadis di atas pula, sanad-sanad yang lain 

dapat pula dihukumi sahih oleh sebab keterlibatan imam al-Bukhari dan imam 

Muslim dalam periwayatan hadis tersebut. Bahkan, sekalipun terdapat jalur 

sanad hadis terkait yang berkualitas lemah (d}a‘i>f), dengan sendirinya akan 

terangkat menjadi h}asan li gairih sebagaimana rumusan dari imam al-Turmuz\i> 

dengan catatan tidak ada masalah pada matannya.
108

 Oleh karena itu, peneliti 

akan melanjutkan penelitian pada matan-matan hadis self blaming. 

2. Kualitas matan hadis self blaming 

Setelah memperoleh kepastian akan kualitas sanad hadis self blaming, 

maka langkah selanjutnya yang peneliti lakukan ialah meneliti kualitas matan 

(konten) hadis. Dalam penelitian matan hadis, peneliti berpacu pada aspek ‘illah 

dan sya>z yang tercakup dalam kaedah kesahihan hadis. 

a. Penelitian illah109
pada matan hadis 

                                                           
108

Lihat M. Yusuf Assagaf, Abustani Ilyas dan Tasmin Tangngareng, The Existence of 

Heart in Hadith Review, Diskusrsus  9, no. 2 (Agustus, 2021), h. 312. 

109‘Illah ialah suatu penyakit yang samar-samar, yang dapat menodai keshahihan suatu 

hadis. Lihat Fatchur Rahman, Ikhtisar Musthahul Hadis, (Cet.X;Bandung: PT. Al-Ma’arif, 

1979.), h. 122.  
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Dalam meneliti illat pada lafal matan hadis ini, peneliti berpacu pada 

kaidah mayor kesahihan hadis yaitu terhindar dari ‘illah yang mana kaidah 

minornya adalah terhindar dari ziya>dah (tambahan), inqila>b (pembalikan lafal), 

idra>j (sisipan), nuqs}a>n (pengurangan), tagyi>r (perubahan lafal) dan tah}ri>f / tas}h}i>f 

(perubahan huruf / syakalnya). Untuk mempermudah dalam mengetahui adanya 

‘illah yang telah disebutkan pembagiannya di atas, maka peneliti melakukan 

pemenggalan lafal pada setiap matan hadis, sebagai berikut; 

1. Kitab Musnad Ah}mad bin H{anbal 

 )وَمكَِنْ يقَُولُ: هفَْسِِ مقَِسَةٌ (، )لََ يقَُومنََّ  أَحَدُكُُْ هفَْسِِ خَبِيثةٌَ ( .1

 )مقَِسَتْ وَمكَِنْ مِيَقُلْ (، )لََ يقَُومنََّ أَحَدُكُُْ خَبُثتَْ هفَْسِِ ( .2

 )وَمكَِنْ مِيَقُلْ مقَِسَتْ هفَْسِِ (، )لََ يقَُومنََّ أَحَدُكُُْ خَبُثتَْ هفَْسِِ ( .3

 )وَمكَِنْ مِيَقُلْ: مقَِسَتْ هفَْسِِ (، )لََ يقَُومنََّ أَحَدُكُُْ خَبُثتَْ هفَْسِِ ( .4

 )وَمكَِنْ مِيَقُلْ مقَِسَتْ هفَْسِِ (، )لََ يقَُومنََّ أَحَدُكُُْ خَبُثتَْ هفَْسِِ ( .5

2. Kitab S{ah}i>h} al-Bukha>ri> 
 )وَمكَِنْ مِيَقُلْ مقَِسَتْ هفَْسِِ (، )لََ يقَُومنََّ أَحَدُكُُْ خَبُثتَْ هفَْسِِ ( .1
َ)وَمكَِنْ مِيَقُلْ مقَِسَتْ هفَْسِِ (، )لََ يقَُومنََّ أَحَدُكُُْ خَبُثتَْ هفَْسِِ ( .2

3. Kitab S{ah}i>h} Muslim 

 )وَمكَِنْ مِيَقُلْ مقَِسَتْ هفَْسِِ (، )خَبُثتَْ هفَْسِِ لََ يقَُومنََّ أَحَدُكُُْ (

4. Kitab Sunan Abu Dawud 

 )وَميَْقُلْ مقَِسَتْ هفَْسِِ (، )لََ يقَُومنََّ أَحَدُكُُْ خَبُثتَْ هفَْسِِ (

Setelah melakukan pemenggalan pada matan-matan hadis, terlihat adanya 

perbedaan pada kalimat pertama, namun hanya terjadi pada satu riwayat yakni 

pada riwayat pertama Imam Ahmad bin Hanbal. Demikian pula pada kalimat 

kedua, terdapat perbedaan kalimat pada matan-matan hadis yakni: 
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No. Kalimat kedua Riwayat 

 A1 وَمكَِنْ يقَُولُ: هفَْسِِ مقَِسَةٌ  1

 A2 وَمكَِنْ مِيَقُلْ مقَِسَتْ  2

 A3,A4,A5,B1,B2,M وَمكَِنْ مِيَقُلْ مقَِسَتْ هفَْسِِ  3

 D وَميَْقُلْ مقَِسَتْ هفَْسِِ  4

Penjelasan kode: (B) riwayat imam al-Bukha>ri>, (M) riwayat imam 

Muslim, (A) riwayat imam Ah}mad bin H}anbal, (D) riwayat Imam Abu Daud. 

Melihat adanya perbedaan kalimat pertama pada matan hadis tersebut, 

maka perlu dilakukan penentuan lafal asli yang kemungkinan berasal dari 

Rasulullah sebagai acuan dalam melakukan perbandingan antar matan-matan 

hadis. Peneliti menduga bahwa lafal asli yang kemungkinan pernah disampaikan 

oleh Rasulullah di antara matan-matan tersebut ialah riwayat-riwayat yang 

menggunakan awalan kalimat  ِِلََ يقَُومنََّ أَحَدُكُُْ خَبُثتَْ هفَْس dan pada kalimat kedua 

menggunakan  ِِوَمكَِنْ مِيَقُلْ مقَِسَتْ هفَْس dengan asumsi bahwa kalimat tersebut lebih 

dominan dipakai oleh para periwayat. 

Redaksi matan yang peneliti duga sebagai lafal asli tersebut adalah 

sebagai berikut: 

َ قاَلَ:   ، وَمكَِنْ مِيَقُلْ مقَِسَتْ هفَْسِِ لََ يقَُومنََّ أَحَدُكُُْ خَبُثتَْ هفَْسِِ »عَنِ امنَّبِِّ صَلََّّ اُلله عوَيَْوِ وَسَلََّّ

Artinya; 

Dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam beliau bersabda: "janganlah 

salah seorang dari kalian mengatakan: "Khabutsat nafsi (diriku sangat 

buruk), akan tetapi hendaknya ia mengatakan "laqishat nafsi (diriku 

ada kekurangan). 

Setelah melakukan penentuan lafal asli dari 8 redaksi matan hadis 

tersebut, peneliti kemudian melakukan penelitian terhadap seluruh matan untuk 

mengetahui apakah matan-matan hadis tersebut tehindar dari ‘illah atau tidak, 

dengan menggunakan kaidah minor terhindar dari ‘illah, sebagai berikut: 
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Sisipan kata atau kalimat (idra>j) 

No. Sisipan Setelah lafal/kalimat Riwayat 

- - - - 

Perubahan lafal/kalimat (tagyi>r) 

No. Perubahan lafal/kalimat asli Riwayat 

A1 وَمكَِنْ مِيَقُلْ مقَِسَتْ هفَْسِِ  وَمكَِنْ يقَُولُ: هفَْسِِ مقَِسَةٌ   1
110

 

 

Pengurangan lafal/kalimat (nuqs}a>n) 

No. Tidak terdapat 

lafal/kalimat 

Setelah kalimat Riwayat 

 A2 وَمكَِنْ مِيَقُلْ  هفَْسِِ  1

هفَْسِِ لََ يقَُومنََّ أَحَدُكُُْ خَبُثتَْ  وَمكَِنْ  2  D
111

 

 

Pemutar-balikan lafal/kalimat (inqila>b) 

No. Mendahulukan Mengakhirkan lafal/kalimat asli Riwayat 

 ---- ----- ---- ---. 

 

 

                                                           
110

 Penjelasan kode: (A) Ahmad bin Hanbal 
111

 (A) Ahmad bin Hanbal, (D) Imam Abu Daud 

Penggabungan matan hadis yang bukan dari bagiannya (idt}ira>b) 

No. Penggabungan Setelah atau sebelum kalimat Riwayat 

- - - -  

Penambahan kata atau kalimat (ziya>adah) 
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Berdasarkan penelitian matan hadis tentang self blaming, maka peneliti 

menilai bahwa seluruh matan hadis terhindar dari ‘illah, sekalipun terjadi 

perbedaan lafal atau kalimat di antara matan-matan hadis terkait, seperti adanya 

idra>j, tagyi>r, inqila>b dan nuqs}a>n. Akan tetapi tidak sampai merusak makna 

substansi hadis. Bahkan, hadis tersebut diriwayatkan secara makna (riwayah bi 

al-ma‘na>). Dengan demikian, selanjutnya akan dilakukan penelitian apakah 

terjadi sya>z\ pada matan-matan hadis tersebut atau tidak. 

b. Penelitian sya>z\ pada matan hadis 

Langkah dalam melakukan penelitian terkait adanya sya>z\ atau tidak pada 

matan hadis self blaming ialah melakukan kajian terhadap kandungan matan 

hadis dengan mencari keselarasan atau justru menyalahi al-Qur’an, hadis shahih, 

fakta sejarah dan logika. Apabila matan hadis coping mechanism selaras dengan 

al-Qur’an, hadis shahih, fakta sejarah atau logika maka hadis tersebut dapat 

dinyatakan terhindar dari sya>z\. Tetapi, jika ternyata tidak selaras dengan hal-hal 

tersebut maka dapat dininilai sya>z\.112
  

1) Tidak bertentangan dengan al-Qur’an 

Hadis tentang self blaming sama sekali tidak bertentangan dengan al-

Qur’a>n, sebab salah satu aspek kandungannya memuat tentang solusi untuk umat 

Islam yang ditimpa sebuah beban (fisik / psikis) agar selalu positive thinking, 

baik kepada diri sendiri, sesama manusia ataupun kepada Allah. Salah satu 

                                                           
112

M. Yusuf Assagaf, Manajemen Hati Perspektif Hadis Nabi Muhammad SAW, Tesis, 
(UIN Alauddin Makassar, 2021), h. 23. 

No. Penambahan lafal/kalimat Setelah kalimat Riwayat 

- - - - 
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bentuk positive thinking yang telah diterangkan dalam al-Qur’an ialah sebagai 

mana pada QS al-D}uh}a> / 93: 3 berikut; 

ُّكَ وَمَا قلَََّ  عكََ رَب  مَا وَدَّ

Terjemahnya; 

Tuhanmu tidak meninggalkan engkau (Muhammad) dan tidak (pula) 
benci kepadamu.

113
 

Ayat tersebut merupakan motivasi kepada Rasulullah yang mendapatkan 

ujian berat dalam mengemban misi dakwah tauhid. Namun terlepas dari 

konteksnya, ayat tersebut mengandung pelajaran agar manusia senantiasa 

mengedapankan sikap positive thinking kepada Allah ketika mengalami sebuah 

cobaan. 

2) Tidak bertentangan dengan hadis yang sahih lainnya. 

Hadis tersebut juga sejalan dengan hadis yang lain, hal ini sebagaimana 

dalam salah satu hadis Rasulullah saw yang diriwayatkan oleh imam al-Bukha>ri> 

dari Abu> Hurairah, yang tentu kes}ah}i}h}-an hadis-hadisnya tidak diragukan lagi. 

Teks hadis tersebut ialah; 

ُ ثعََا : " يقَُولُ اللََّّ َ ُ عَنْوُ، قاَلَ: قاَلَ امنَّبُِّ صَلََّّ اُلله عوَيَْوِ وَسَلََّّ لََ: أَنَا عِنْدَ عَنْ أَبِِ ىُرَيْرَةَ رَضَِِ اللََّّ

ذَا 
ِ
 ظَنِّ عَبْدِي بِِ، وَأَنَا مَعَوُ ا

ٍ
نْ ذَلرََنِي فِِ مَلًَ

ِ
نْ ذَلَرَنِي فِِ هفَْسِوِ ذَلَرْثوُُ فِِ هفَْسِِ، وَا

ِ
ذَلَرَنِي، فاَ

لَََّ 
ِ
بَ ا نْ ثقَرََّ

ِ
ميَْوِ ذِرَاعاا، وَا

ِ
بتُْ ا لَََّ بِشِبْرٍ ثقَرََّ

ِ
بَ ا نْ ثقَرََّ

ِ
 خَيٍْْ مِنْْمُْ، وَا

ٍ
بتُْ ذَلَرْثوُُ فِِ مَلًَ  ذِرَاعاا ثقَرََّ

ميَْوِ بََعا 
ِ
نْ أَتََنِي يمَْشِِ أَثيَتُْوُ ىَرْوَلََا "ا

ِ
.ا، وَا

114 

Artinya; 

dari Abu Hurairah ra berkata, "Nabi saw bersabda: "Aku bergantung pada 

prasangka hamba-Ku, dan Aku selalu bersamanya jika ia mengingat-Ku, 

                                                           
113

Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Cet. I, PT Tiga Serangkai 

Pustaka Mandiri, thn. 1430 H /  2009 M), h. 596.   

114
Abu> ‘Abdillah Muh}ammad bin Isma>‘i>l al-Bukha>ri>, Al-Ja>mi‘ al-Musnad al-S}ah}i>h} al-

Mukhtas}ar min Umu>r Rasullillah SAW wa sunanuhy wa Ayya>muh= S}ah}i>h} al-Bukha>ri>, Juz IX, 

(Cet. I; t.t.: Da>r T}auq al-Naja>h, 1422 H), h. 121. 
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jika ia mengingat-Ku dalam dirinya, maka Aku mengingatnya dalam diri-

Ku, dan jika ia mengingat-Ku dalam perkumpulan, maka Aku 

mengingatnya dalam perkumpulan yang lebih baik daripada mereka, jika 

ia mendekatkan diri kepada-Ku sejengkal, maka Aku mendekatkan diri 

kepadanya sehasta, dan jika ia mendekatkan diri kepada-Ku sehasta, Aku 

mendekatkan diri kepadanya sedepa, jika ia mendatangi-Ku dalam 

keadaan berjalan, maka Aku mendatanginya dalam keadaan berlari.". 

Hadis tersebut secara menjelaskan bahwa Allah itu bergantung pada 

prasangka seorang hamba. Artinya, jika seorang hamba ditimpa sebuah 

keburukan dan positive thinking kepada Allah, maka ia akan memperoleh hasil 

yang baik. Sebaliknya, jika tersebut negative thinking, maka ia akan memperoleh 

keburukan pula. 

1) Tidak bertentangan dengan fakta sejarah 

Hadis dalam penelitian ini tidak memuat sabab al-wurud sehingga secara 

kontekstual tidak dapat dilihat sejarahnya. Namun, jika melihat dari sisi 

perjuangan Rasulullah dan para sahabat pada masa-masa awal dalam dakwah 

yang mendapatkan banyak cobaan dan akhirnya menuai kesuksesan, maka hadis 

tersebut sangat sejalan dengan hadis yang menjadi fokus penelitian pada tulisan 

ini sebab dalam kandungannya memuat optimisme dan semangat juang dalam 

mencapai sesuatu yang baik dan bermanfaat. 

2) Tidak bertentangan dengan logika (akal sehat) 

Hadis ini juga tidak bertentangan dengan akal sehat, sebab salah satu 

penyebab seseorang rentang terkena gangguan kesehatan fisik dan psikis adalah 

adanya pikiran-pikiran negatif dan berlebihan pada sesuatu. oleh karena itu, hadis 

kajian dalam penelitian ini menjadi solutif bagi manusia untuk menjaga 

kesehatannya. 

Setelah melakukan perbandingan matan-matan hadis tentang self 

blaming, peneliti menilai bahwa hadis tersebut tidak memiliki ‘illah sekalipun 
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terdapat perbedaan antar matan-matan hadis, seperti adanya; ziya>dah, idra>j, dan 

nuqs}an, akan tetapi semua itu tidak merusak makna substansial hadis. Kemudian 

hadis ini terhindar dari sya>z\, bahkan sejalan dengan al-Qur’a>n, hadis s}ah}ih}, (tidak 

bertentangan) fakta sejarah dan Akal sehat. Sehingga hadis tentang self blaming 

dapat dinilai s}ah}i>h} dan dapat dijadikan hujjah. 
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BAB IV 

KANDUNGAN HADIS 

A. Kandungan Hadis tentang Self Blaming 

Berdasarkan hasil i‘tibar hadis di atas, peneliti mendapati adanya 

keragaman matan yang disampaikan oleh setiap mukharrij walaupun hanya 

sedikit dan tidak mempengaruhi makna pada matan. Hadis pada penelitian ini 

diriwayatkan oleh 4 dari 9 imam (al-Kutub al-tis’ah), diantaranya adalah Musnad 

Ahmad bin Hanbal, Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, dan Sunan Abi Daud. 

Adapun dalam menganalisis kandungan hadis secara tekstual, peneliti terfokus 

untuk menggunakan hadis yang peneliti anggap lafal asli dari Nabi saw. yakni 

pada riwayat kedua imam Ahmad bin Hanbal. Teks hadis tersebut adalah: 

جنَاَ ىِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيوِ، عَنْ عاَئشَِةَ قاَمتَْ: قاَلَ رَسُولُ اِلله صَلََّّ  جنَاَ وَلِيعٌ قاَلَ: حَدَّ اُلله حَدَّ

َ " لََ يقَُومنََّ أَحَدُكُُْ خَبُثتَْ هفَْسِِ، وَمكَِنْ مِيَ  قُلْ مقَِسَتْ هفَْسِِ عوَيَْوِ وَسَلََّّ
115

 

Artinya; 

Telah menceritakan kepada kami Waqi 'dia berkata: telah menceritakan 
kepada kami Hisyam bin Urwah dari ayahnya dari Aisyah berkata: 
Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam bersabda: "Janganlah salah 
seorang kalian mengatakan jiwaku jelek (jahat), tapi hendaknya ia 
mengatakan: 'Jiwaku sedang mengeras".' 

1. Interpretasi Tekstual 

Hadis tersebut secara teks merupakan larangan Nabi saw. kepada setiap 

orang untuk bersifat menyalahkan dirinya atau menjelekkan martabat dirinya 

yakni dengan mengatakan ‚jiwaku jelek (jahat), lalu dilanjutkan oleh Nabi saw. 

                                                           
115

 Abu> ‘Abdillah Ah}mad bin Muh}ammad bin H}anbal bin Hila>l bin Asad al-Syaiba>ni>, Al-

Musnad li Ima>m Ah}mad bin H}anbal, Juz 42, (Cet` I; Kairo: Da>r al-H}adi>s\, 1416 H/1995 M), h. 487. 
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dengan memberikan opsi bahasa lain yakni dengan mengatakan ‚jiwaku sedang 

mengeras‛.  

Kata ‚jelek‛ pada matan hadis tersebut disebutkan dengan menggunakan 

kata  َْخَبُثت . Kata tersebut berasal dari kata dasar  َخَبُث , yakni sebuah kata yang 

tersusun atas huruf kha’, ba>’ dan s\a, yang menunjukkan makna antonim dari kata 

baik atau dengan kata lain yakni tidak baik, kata tersebut juga dimaknai sebagai 

sifat yang jahat. Disebutkan bahwa sifat jahat seseorang merupakan berasal dari 

jiwa mereka.
116

 Dalam kitab al-Mu‘jam al-Wasi>t} menjelaskan kata  َخَبُث sebagai 

suatu sifat yang dimiliki seseorang yang disebut sebagai kejahatan, sedangkan 

sebab dikatakannya seseorang sebagai orang jahat adalah dengan melakukan hal-

hal berupa kefasikan atau keburukan, seperti mencuri, merampok, dan 

sebagainya.
117

 Salah satu ayat dalam al-Qur’an yang menggunakan kata tersebut 

seperti pada QS. al-A‘raf/7:157: 

 ُ هً ٱلۡۡ سُٕل  ٱنُهرِ ٌ  ٱنزه ٍ  ٌ تهرَُِٕ َجٍِمِ ٌ أۡيُزُْىُ ٱنهذٌِ ٱلِۡۡ  ٔ ةِ  ىَٰ ر  ٕۡ ُْىۡ فًِ ٱنته كۡتُٕببً عُِذ  ُۥ ي  هً ٱنهذِي ٌ جِذَُّٔ  يِّ

عُ ع   ٌ ض   ٔ ئثِ  
َٰٓ ر َٰ ىُ ٱنۡخ  ِٓ ٍۡ ه  وُ ع  زِّ ٌحُ   ٔ تِ  ىُ ٱنطهٍِّر َٰ ُٓ ٌحُِمُّ ن   ٔ ُك زِ  ًُ ٍِ ٱنۡ ىۡ ع  ُٓ ىَٰ  ٓ ُۡ  ٌ  ٔ زُٔفِ  َۡ  ً ُْىۡ بِٱنۡ ىۡ إِصۡز  ُٓ ُۡ

م  ٱنهتِ  ٱلۡۡ غۡه َٰ َُۥٰٓ ٔ   َّ ر  ٱنهذِيَٰٓ أَُشِل  ي  ُٕاْ ٱنُُّٕ هرَ  ٱت  ٔ زُُِٔ  َ ص   ٔ رُُِٔ  ع شه  ٔ ُُٕاْ بۦِِّ  اي  ٍ  ء  ىَۡۚ ف ٱنهذٌِ ِٓ ٍۡ ه  ً ك بَ تۡ ع 

   ٌ فۡهِحُٕ ًُ ُْىُ ٱنۡ ئكِ  
َٰٓ ن َٰ ْٔ ُ  أ

Terjemahnya; 

(Yaitu) orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi (tidak bisa 

baca tulis) yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan 

Injil yang ada pada mereka, yang menyuruh mereka berbuat yang makruf 

dan mencegah dari yang mungkar, dan yang menghalalkan segala yang 

baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka, 

dan membebaskan beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada 

mereka. Adapun orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, 

                                                           
116

 Ah}mad bin Fa>ris bin Zakariyya>’ al-Quzaini> al-Ra>zi>, Mu‘jam Maqa>yi>s al-Lugah, Juz 2  

(t.c;t.t: Da>r al-Fikr, 1979 M/1399 H), h. 238 
117

 Ibra>him Mus}t}a>fa> dkk, Al-Mu’jam al-Wasi@t, Juz 1, (t,c,. t,t, t,p; Da>r al-Da’awah), h. 

214. 
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menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan 

kepadanya (Al-Qur'an), mereka itulah orang-orang beruntung. 

Sedangkan maksud kata nafsi> pada matan hadis tersebut adalah berasal 

dari kata dasar dalam bahasa arab yakni هفس , ketika menjelaskan makna nafs 

Ibnu Manzu>r mengutip dari berbagai pendapat, termasuk pendapat Ibnu Ish}a>q 

yang mengemukakan bahwa kata nafs bermakna nafas atau nyawa serta 

bermakna diri atau esensi dirinya, seperti kalimat ‚seseorang telah membunuh 

nafsunya‛ yakni ia telah membunuh seluruh diri seseorang atau hakikat 

dirinya.
118

 Menurut M. Quraish Shihab, nafs dalam al-Qur’an menunjukkan 

kepada sisi dalam dari manusia yang memiliki potensi melakukan hal baik dan 

buruk, serta dapat mendorongnya untuk dapat melakukan kebaikan dan 

keburukan.
119

 

Adapun kata  ْمقَِسَت berasal dari kata  ََمقَس yang tersusun dari huruf lam, 

qaf, dan si>n, serta menunjukkan makna ketidak puasan seseorang terhadap 

sesesuatu. Disebutkan bahwa apabila seseorang tidak puas atau merasa terbebani 

dengan sesuatu, maka ia cenderung merasa sakit atau kecewa.
120

 

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami maksud matan hadis secara 

tekstual bahwa kalimat yang dilontarkan oleh Nabi saw. merupakan instruksi 

kepada setiap orang jika melaukan kesalahan dalam hidup untuk tidak selalu 

mengatakan bahwa dirinya jelek atau jahat sehingga menyerang jiwanya sendiri. 

Melainkan cukup mengatakan bahwa jiwanya sedang merasa kecewa dan keras. 

Maksudnya yakni cukup mengutarakan kondisi hati saja. 

                                                           
118

 Abu> al-Fad}l Muh}ammad bin Mukrim bin ‘Ali> Jama>l al-Di>n al-Ans}a>ri> al-Ifriqi> Ibn 

Manz}u>r, Lisa>n al-‘Arab, Juz 6, h. 233.  
119

 M. Quraish Shihab, Wawasan al-Qur’a>n: Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat 
(Bandung: Mizan Pustaka, 1996), h. 278. 

120
 Ah}mad bin Fa>ris bin Zakariyya>’ al-Quzaini> al-Ra>zi>, Mu‘jam Maqa>yi>s al-Lugah, Juz 5, 

h. 262. 



55 
 

 
 

2. Interpretasi Intertekstual 

Memandang diri dengan penuh keburukan, terlebih lagi dihadapan 

manusia merupakan salah satu perbuatan yang tercela. Agama Islam mengajarkan 

kepada manusia untuk melihat kekurangan-kekurangan yang ada pada diri 

seseorang, namun tidak boleh sampai kepada menjelekkan diri sendiri. Karena 

dengan menjelekkan fisik atau diri sendiri, seolah-olah menjelekkan ciptaan 

Allah swt. Kondisi menyalahkan diri sendiri pernah dialami oleh manusia 

pertama yakni Adam dan istrinya Hawa ketika melakukan kesalahan di surga. 

Namun mereka tidak sampai menjelekkan diri mereka, melainkan mengakui 

kesalahan dan memohon ampun kepada Allah swt., sebagaimana dalam QS. al-

A‘raf/7:23: 

   ٍ سِزٌِ ٍ  ٱنۡخ َٰ هٍ يِ ُ ب ن ُ كَُٕ  ًۡ ت زۡح   ٔ إٌِ نهىۡ ت غۡفِزۡ ن ُ ب   ٔ فسُ ُ ب  ُ بَٰٓ أَ  ًۡ ه  بهُ ب ظ   ق بلَ  ر 

Terjemahnya; 

Keduanya berkata, ‚Ya Tuhan kami, kami telah menzalimi diri kami 
sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat 
kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi.‛  

Ibnu Kas\i>r mengatakan bahwa ayat tersebut merupakan doa yang diterima 

oleh Adam dari Allah swt, yakni dengan diajarkan agar selalu disebutkan dalam 

taubatnya.
121

 Doa tersebut mengandung bahasa pengakuan atas segala kesalahan-

kesalahan yang telah dilakukan, kesalahan tersebut tak lain hanya membuat 

seorang manusia merugikan dirinya sendiri, serta mengandung unsur 

pengharapan agar diampuni segala kesalahan-kesalahan. Berkat doa-doa penuh 

dengan pengharapan yang dikeluarkan oleh Nabi Adam as dari lubuk hatinya, 

dengan kesadaran dan keikhasan. Maka Allah swt. pun mengampuni 
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kesalahannya serta memberikan rahmat yang melimpah, sebagai mana fiirman 

Allah swt QS. al-Baqarah/2:37: 

حٍِىُ   اةُ ٱنزه هٕ ه ٕ  ٱنت ُْ ُۥ  َِّۚ إَِهّ ٍۡ ه  ت  ف ت بة  ع  َٰ ً هِ بۦِِّّ ك  اد وُ يٍِ ره َٰٓ ء   ف ت ه قهىَٰ

Terjemahnya; 

Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, lalu Dia 
pun menerima tobatnya. Sungguh, Allah Maha Penerima tobat, Maha 
Penyayang.  

Kejadian yang dialami Nabi Adam as di atas memberikan gambaran 

bahwa kekecewaan terhadap diri Adam as. pun muncul atas kesalahan atau 

kekhilafan yang telah dilakukan. Namun ia tidak sampai pada menjelekkan 

dirinya sendiri sehingga mencerminkan perilaku self blaming, melainkan hanya 

melakukan muhasabahh dan koreksi kepada diri sendiri. 

Mencela diri sendiri dengan perkataan buruk yang memberikan kesan 

adanya keburukan pada pribadi sama saja dengan mencela ciptaan Allah swt., 

karena pada dasarnya segala sesuatu yang ada di alam semesta ini merupakan 

ciptaan-Nya. Dalam riwayat yang lain pula dijelaskan larangan mencela hal yang 

merupakan ciptaan Allah swt. yakni dalam kitab S{ah}i>h} al-Bukha>ri> riwayat 

Abu Hurairah: 

جنَاَ  ، حَدَّ يََ بْنُ بكَُيٍْْ جنَاَ يَُْ نِي أَبوُ سَومََةَ، قاَلَ: قاَلَ حَدَّ انوَّيْثُ، عَنْ يوُوسَُ، عَنِ ابْنِ شِيَابٍ، أَخْبَرَ

: يسَُبُّ بنَُو ُ : " قاَلَ اللََّّ َ ِ صَلََّّ اُلله عوَيَْوِ وَسَلََّّ ُ عَنْوُ: قاَلَ رَسُولُ اللََّّ أدَٓمَ  أَبوُ ىُرَيْرَةَ رَضَِِ اللََّّ

ىْرُ، بِيَدِي  ىْرَ، وَأَنَا الدَّ اَرُ الدَّ انوَّيْلُ وَاهنَّْ
122 

Artinya; 

Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair telah menceritakan 

kepada kami Al Laits dari Yunus dari Ibnu Syihab telah mengabarkan 

kepadaku Abu Salamah dia berkata :Abu Hurairah berkata: Rasulullah 
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shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Allah berfirman: "Anak Adam 

mencela masa, padahal Aku adalah masa, di tangan-Ku lah siang dan 

malam berada". 

Ibnu Bat}t}a>l menjelaskan bahwa pada zaman jahiliah orang-orang ketika 

tertimpa kesialan atau kemalangan hidup baik pada pekerjaan ataupun aktifitas 

sehari-harinya, mereka selalu menghubungkan kemalangan tersebut dengan 

sialnya waktu, atau menyebut bahwa sialnya malam ini dan sialnya siang ini. 

Selain itu, orang-orang pada zaman Nabi saw. pun masih kental dengan 

kepercayaan pada saat itu yakni selalu mengaitkan beberapa waktu sebagai 

waktu yang sial sehingga tidak mau melakukan aktifitas pada waktu tersebut 

karena takut datang kemalangan. Maka sebagai jawaban atas perbuatan tersebut, 

Rasulullah pun menyebutkan hadis qudsi di atas.
123

 Berdasarkan penjelasan 

tersebut, maka dapat dipahami bahwa pada dasar segala yang ada dilangit dan di 

bumi adalah ciptaan Allah swt., termasuk diantaranya adalah waktu yang terus 

berputar siang dan malam. Mencela waktu sama saja dengan mencela ciptaan 

Allah swt. 

Hal yang sama juga berlaku kepada setiap manusia yang pada dasarnya 

merupakan makhluk terbaik yang telah diciptakan oleh Allah swt. diantara 

makhluk yang lain, baik fisik ataupun psikisnya, sebagaimana dalam QS. al-

Tin/95:4: 

َ ه قُۡ ب ٱلِۡۡ  ِ ٌى   ن ق ذۡ  ِٕ ٍِ ت قۡ ًَٰٓ أ حۡس  ٍ  فِ  س َٰ

Terjemahnya; 

sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang 
sebaik-baiknya . 

Penegasan lanjut dari Allah swt. disebutkan dalam QS. al-Isra’/17:70: 
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ىۡ فًِ ٱنۡر زِّ  ُٓ هُۡ َٰ  ً ح   ٔ اد و   ًَٰٓ ء  ِ يُۡ ب بُ  ن ق ذۡ ك زه  ٔ ىۡ ع ه ىَٰ ك ثٍِز   ۞ ُٓ هُۡ َٰ ف ضه  ٔ تِ  ٍ  ٱنطهٍرِّ َٰ ى يِّ ُٓ قُۡ َٰ س  ر   ٔ ٱنۡر حۡزِ   ٔ

ه قُۡ ب ت فۡضٍِلٗا    ِ  ٍۡ هً  يِّ

Terjemahnya; 

Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut 
mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik-
baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas 
kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan. 

Ibnu Kas\i>r menjelaskan bahwa kedua ayat di atas merupakan legalisasi 

penghormatan-Nya kepada manusia serta kemuliaan yang telah diamanahkan 

dari-Nya kepada mereka, bahwa manusia telah diciptakan dengan fisik paling 

sempurna diantara makhluk-makhluk lain. Dengan kedua kakinya mereka tegak 

ketika berjalan dan dengan kedua tangannya mereka makan, adapun makhluk 

lainnya ada yang berjalan dengan keempat kakinya serta ketika makan hanya 

memakai mulutnya. Demikian pula Allah swt. memberikan pendengaran, 

penglihatan, dan hati kepada manusia, agar mereka dapat mengerti dan dari 

anugrah tersebut mereka peroleh manfaat. Dengan anugrah itu pula manusia bisa 

membedakan sesuatu, mengetahui manfaat dan bahaya dari sesuatu baik kepada 

agama ataupun dunianya.
124

 Maka sangat mustahil celah sedikitpun seorang 

manusia sehingga bisa mencela ciptaan Allah swt., walaupun itu merupakan 

dirinya sendiri. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa beberapa ayat al-

Qur’an dan hadis Nabi saw. menjelaskan tentang setiap sesuatu yang ada di alam 

semesta merupakan ciptaan Allah swt., yang tidak boleh diolok-olok ataupun 

dicela, bahkan waktu dalam penjelasan di atas pun tidak diperkenankan untuk 

dicap sebagai pembawa kesialan atau kemalangan seseorang, sehingga 

menghalanginya melakukan sesuatu pada hari tersebut. 
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3. Interpretasi Kontekstual 

Hadis yang menjadi objek penelitian ini adalah sebagai berikut: 

جنَاَ  جنَاَ ىِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيوِ، عَنْ عاَئشَِةَ قاَمتَْ: قاَلَ رَسُولُ اِلله صَلََّّ اُلله حَدَّ وَلِيعٌ قاَلَ: حَدَّ

َ " لََ يقَُومنََّ أَحَدُكُُْ خَبُثتَْ هفَْسِِ، وَمكَِنْ مِيَقُلْ مقَِسَتْ هفَْسِِ  125عوَيَْوِ وَسَلََّّ
 

Artinya; 

Telah menceritakan kepada kami Waqi 'dia berkata: telah menceritakan 
kepada kami Hisyam bin Urwah dari ayahnya dari Aisyah berkata: 
Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam bersabda: "Janganlah salah 
seorang kalian mengatakan jiwaku jelek (jahat), tapi hendaknya ia 
mengatakan: 'Jiwaku sedang mengeras".' 

Dijelaskan dalam kitab Ma‘a>lim al-Sunan, bahwa pada dasarnya kata 

 dalam hadis tersebut memiliki maksud dan makna yang sama  مقَِسَتْ  dan خَبُثتَْ 

atau serupa. Namun, kalimat pada matan tersebut kesannya dibedakan karena 

menjadi pelajaran kepada setiap manusia untuk lebih berhati-hati dan sopan 

dalam berucap atau memilih bahasa.
126

 

Adapun Ibnu Bat}t}a>l mengatakan bahwa Rasulullah saw. merupakan sosok 

yang menyukai kata-kata baik dan membeci kata-kata atau kalimat-kalimat 

buruk sehingga beliau selalu ingin mengubah diksi kata sahabatnya yang pernah 

berkata yang kurang baik. Abu Ubaid menjelaskan bahwa kedua kata tersebut 

 bermakna sama namun Rasulullah saw. tidak menyukai kata (  مقَِسَتْ  dan خَبُثتَْ )

 لََ يقَُومنََّ أَحَدُكُُْ خَبُثتَْ هفَْسِِ  Ibnu Bat}t}al melanjutkan, bahwa lafal kalimat .خَبُثتَْ 

bermakna konteks adab bukan kewajiban.
127

 

                                                           
125

 Abu> ‘Abdillah Ah}mad bin Muh}ammad bin H}anbal bin Hila>l bin Asad al-Syaiba>ni>, Al-

Musnad li Ima>m Ah}mad bin H}anbal, Juz 42, (Cet` I; Kairo: Da>r al-H}adi>s\, 1416 H/1995 M), h. 487. 
126

 Abu> Sulaima>n H{amid bin Muh}ammad bin Ibra>hi>m bin al-Khat}t}a>b, Ma‘a>lum al-Sunan, 

Juz 4, (Cet.I;H{alb:al-Mat}ba‘ah al-‘Ilmiyyah, 1932 M/1351 H), h. 131. 
127

 Ibnu Bat}t}a>l Abu> al-Hasan ‘Ali bin Khallaf bin ‘Abdul Malik, Syarh S{ah}i>h} al-Bukha>ri> 

libnu Bat}t}a>l, Juz 9, h. 336. 



60 
 

 
 

Al-Raghib berpandangan bahwa kata ‘al-Kubts’ bermakna kebatilan 

dalam keyakinan, perkataan yang dusta, dan keburukan dalam perbuatan. 

Sedangkan Ibnu Hajar menjelaskan bahwa kata tersebut dipakai dalam konteks 

makna haram, serta sifat-sifat yang buruk baik yang keluar dari lisan ataupun 

yang diperbuat. Lanjut, Ibnu Hajar, bahwa semua kata tersebut diucapkan kecuali 

merujuk pada makna celaan, sehingga tidak menafikan maksud hadis bahwa 

seseorang tidak disukai mensifati dirinya dengan kedua sifat tersebut. Ibnu Abi 

Jamrah berkata, bahwa larangan pada hadis tersebut bermakna anjuran. Demikian 

pula perintah menggunakan kalimat ‘hendaklah menggunakan kata laqisats juga 

sebagai anjuran.
128

 

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa Rasulullah saw. 

melarang setiap manusia untuk merendahkan dirinya sendiri seperti mengatakan 

‚diriku jelek‛, konteks larangan tersebut merupakan bentuk adab dalam 

berbicara. Karena Nabi saw. suka mengganti bahasa atau kata-kata yang buruk 

kepada kata-kata yang baik atau tidak mencerminkan sebuah keburukan terhadap 

sesuatu. Seperti ketika ingin menyinggung sifat tercela seseorang, maka Nabi 

saw. tidak secara langsung mengutarakan dengan bahasa jelas, sehingga 

membuat sahabatnya tersinggung. 

Terkait konteks self blaming, sikap tersebut ada kaitannya dengan hadis 

di atas, sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa self 

blaming merupakan sebuah sifat seseorang menyalahkan diri sendiri atas 

kesalahan yang pernah diperbuat sehingga berdampak pada kebencian pada tubuh 

mereka sendiri, menyebabkan stress, menarik lingkungan sehingga menyebabkan 

depresi serta kematian. 
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Hadis tentang larangan Nabi saw. berkata sesuatu untuk menjelekkan diri 

sendiri dapat diimplementasikan dalam konteks kekinian dimana setiap orang 

yang ketika berbuat kesalahan baik bersifat duniawi ataupun ukhrawi untuk 

cenderung berkata yang baik dalam kekecewaan atas kesalahannya. Lalu 

kemudian memilih diksi bahasa yang dapat membangkitkan semangat kembali 

untuk memperbaiki diri atau muhasabah diri. Sebagaimana sebuah khabar dari 

salah seorang sahabat Nabi saw. yakni Umar bin Khattab yakni: 

بُوا بُوا أَهفُْسَكُُْ قبَْلَ أَنْ تُحَاس َ حَاس ِ
129

 

Artinya; 

hisablah (hitunglah) diri kalian sebelum kalian dihitung 

Selain itu, manusia merupakan makhluk yang diciptakan Allah swt. 

paling sempurna. Kesempurnaan tersebut tercermin pada fisik, psikologi atau 

akal yang dianugrahkan-Nya kepada manusia. Maka mustahil manusia tersebut 

menafikan kesempurnaan tersebut dengan mengatakan bahwa dirinya buruk, 

sehingga memberikan kesan bahwa ciptaan Allah lah yang buruk. 

B. Implementasi Hadis tentang Self Blaming 

Berdasarkan hasil analisis kandungan hadis di atas, maka terdapat 

beberapa poin penting terkait langkah-langkah dalam mengimplementasikan 

hadis tersebut dalam kehidupan, yakni: 

a. Menjauhkan diri menggunakan kata-kata yang mengandung unsur buruk 

kepada kata-kata yang tidak mengindikasikan keburukan. 

Lisan atau perkataan diibaratkan sebagai pisau, yang ketika digunakan 

oleh orang jahat maka akan digunakan dalam kejahatan, sedangkan jika 
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digunakan oleh orang baik maka akan dimanfaatkan dengan baik. Ach. Puniman 

menjelaskan beberapa adab dalam menjaga lisan dalam pandangan Islam, 

yakni:
130

 

1) Tidak berkata-kata kecuali dengan perkataan yang bisa mendatangkan 

kebaikan atau manfaat atau minimal mencegah dari keburukan baik 

kepada dirinya ataupun orang lain. Rasulullah saw. bersabda 

ُ عَنْوُ، قاَلَ: قاَلَ رَسُو  : عَنْ أَبِِ ىُرَيْرَةَ رَضَِِ اللََّّ َ ِ صَلََّّ اُلله عوَيَْوِ وَسَلََّّ مَنْ »لُ اللََّّ

ا أَوْ مِيَصْمُتْ  ِ وَاميَوْمِ الخِٓرِ فوَْيَقُلْ خَيْْا كَانَ يؤُْمِنُ بَِللََّّ
131 

 

Artinya; 

Dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu dia berkata: Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Barangsiapa beriman 
kepada Allah dan hari akhir hendaknya ia berkata baik atau 
diam. 

Imam Asy-Syafi‘i menjelaskan maksud hadis tersebut, 

bahwa jika seseorang ingin mengatakan sesuatu maka hendaklah 

berfikir sebelumnya sebelum diucapkan terkait dampak yang akan 

terjadi. Apabila berdampak baik, maka ucapkanlah. Namun jika 

berdampak buruk maka diamlah atau tahanlah dirimu (dari 

mengucapkan hal tersebut). 

2) Tidak berlebihan dalam memuji ataupun mencela. Berlebihan ketika 

memuji adalah bagian dari sifat riya’ dan mencari muka, sedangkan 

berlebihan ketika mencela menimbulkan permusuhan baik kepada diri 

sendiri ataupun orang lain. 
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3) Tidak berbicara keji dan kotor, dan tidak menyimak orang yang 

berkata keji atau kotor. 

Hadis tentang self blaming mengajarkan setiap orang jika kecewa dengan 

diri sendiri untuk memilih dan memilah kata-kata yang tidak secara spesifik 

memburukkan dirinya kepada kata-kata yang bersifat umum seperti ‘jiwaku 

sedang mengeras’. 

b. Tidak mencela ciptaan Allah swt. 

Mencela atau menghina diri sendiri ataupun orang lain, setara dengan 

mencela atau mengina ciptaan-Nya. Rasulullah saw. sangat membenci perbuatan 

mencela kepada sesama manusia, seperti kasus yang pernah terjadi oleh ‘Aisyah 

ketika mencela sahabat bernama ‚Shafiyyah‛: 

يََ  جنَاَ يَُْ دٌ، حَدَّ جنَاَ مُسَدَّ يفَْةَ، عَنْ حَدَّ ََ قْمَرِ، عَنْ أَبِِ حُ ُّ بْنُ الَْ ِِ جنَِي عَ ، عَنْ سُفْيَانَ، قاَلَ: حَدَّ

ا، قاَلَ غيَُْْ مُ  ََ ا وَلَ ََ بُكَ مِنْ صَفِيَّةَ لَ : حَس ْ َ دٍ: عاَئشَِةَ، قاَمتَْ: قوُتُْ نِونَّبِِّ صَلََّّ اُلله عوَيَْوِ وَسَلََّّ سَدَّ

مَةا موَْ مُزجَِتْ بِمَاءِ امبَْحْرِ ممََزَجَتْوُ »ثعَْنِي قصَِيَْةا، فقََالَ:  ، « مقَدَْ قوُتِْ كََِ وسَْاناا
ِ
قاَمتَْ: وَحَكَيْتُ لََُ ا

ا»فقََالَ:  ََ ا وَلَ ََ وسَْاناا وَأَنَّ لَِ لَ
ِ
«مَا أُحِبُّ أَنّيِ حَكَيْتُ ا

132َ
Artinya; 

Telah menceritakan kepada kami Musaddad berkata: telah 

menceritakan kepada kami Yahya dari Sufyan ia berkata: telah 

menceritakan kepadaku Ali Ibnul Aqmar dari Abu Hudzaifah dari 

'Aisyah ia berkata: Aku berkata kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa 

sallam: "Cukuplah Shafiah bagimu seperti ini dan seperti ini." -orang 

selain Musaddad berkata: Maksudnya pendek-. Lalu beliau bersabda: 

"Sungguh engkau telah mengatakan suatu kalimat, sekiranya itu 

dicampur dengan air laut maka ia akan dapat menjadikannya berubah 

tawar." 'Aisyah berkata: "Aku juga pernah menceritakan orang lain 

kepada beliau, tetapi beliau balik berkata: "Aku tidak menceritakan 

perihal orang lain meskipun aku diberi begini dan begini". 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya dapat dibuat 

beberapa poin kesimpulan sebagai jawaban dari beberapa sub masalah yang 

dibahas dalam penelitian sebagai berikut: 

1. Hadis terkait penelitian ini yang dilacak pada kitab sumber (kutub 

tis‘ah), peneliti menemukan 8 jalur periwayatan dari 4 kitab hadis 

yang mengverbalisasikannya, yakni; 5 riwayat di kitab Musnad 

Ah}mad bin H{anbal, 2 riwayat dikitab S{ah}i>h} al-Bukha>ri>, 1 riwayat 

dikitab S{ah}i>h} Muslim, 1 riwayat dikitab Sunan Abu> Dawu>d. 

Sedangkan kualitas sanad hadis yang menjadi objek kajian peneliti 

berstatus s}ah}i>h. Adapun matan hadis tidak terdeteksi adanya syadz 

dan illat. Oleh karena itu, secara keseluruhan hadis tentang self 

blaming dapat dinilai sahih. 

2. Hadis terkait self blaming merupakan anjuran dari Rasulullah saw. 

kepada setiap orang ketika melakukan kesalahan dalam hidup untuk 

tidak mencela dirinya sendiri, melainkan dengan mengatakan hal-hal 

yang tidak memberikan kesan menurunkan harga diri. Karena mencela 

diri sendiri adalah setara dengan mencela ciptaan Allah swt. Anjuran 

Rasulullah dengan mengatakan ‚tapi katakan lah bahwa jiwaku 

sedang mengeras‛ adalah dengan maksud kesopanan atau adab dalam 

berbicara. 

3. Hadis tentang self  blaming tersebut dapat diimplementasikan dalam 

dua aspek, yakni: 1) Tidak berkata-kata kecuali dengan perkataan 
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yang bisa mendatangkan kebaikan atau manfaat atau minimal 

mencegah dari keburukan baik kepada dirinya ataupun orang lain. 2) 

tidak mencela ciptaan Allah swt. 
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