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KATA PENGANTAR 

 بِسْمِ اللّهِٰ الرَّحْْهنِ الرَّحِيْمِ 

نُهُ وَنَسْتَ غْفِرهُُ وَنَ عُوْذُ بِِلِله مِنْ شُرُوْرِ أنَْ فُسِنَا وَسَيٰ ئَاتِ أَ  عْمَالنَِا مَنْ يَ هْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلٰ لَهُ  إِنٰ الَْْمْدَِ لِله نََْمَدُهُ وَنَسْتَعِي ْ

  أَنٰ مَُُمٰدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلهُُ أمَٰا بَ عْدُ وَمَنْ يُضْلِله فَلاَ هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إلِهَ إِلاٰ اللهُ وَأَشْهَدُ 
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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

 tsa 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

 shad s} es (dengan titik di bawah) ص

 dhad d} de (dengan titik di bawah) ض

 tha t} te (dengan titik di bawah) ط

 {dza z ظ
zet (dengan titik di bawah) 

 ain ‘ apostrof terbalik‘ ع

 gain g ge غ
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 fa f ef ف

 qaf q qi ق

 kaf k ka ك

 lam l el ل

 mim m em م

 nun n en ن

 wau w we و

 ha h ha ه

 hamzah ’ apostrof ء

 ya’ y ye ي  

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

tanda apapun. Jika 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 اِ 

 d}ammah u   u اُ 

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 ىَىْ 

 fath}ah dan wau au a dan i ىَ وْ 
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Contoh: 

كَيْفَ    : kaifa 

 haula : هَوْل

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 

 fath}ah dan alif atau ya>’ a> a dan garis di atas ...ِ  ا | ...ِ  ي

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

 d}ammah dan wau u> u dan garis di atas ىوُ

Contoh: 

  ma>ta : مَاتَ 

 <rama : رَمَى

  qi>la : قِيْلَ 

 yamu>tu : يََوُْتُ 

4. Ta>’ marbu>t}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: 

 raud}ah al-at}fa\>l : رَوْضَةُ اْلَأطْفالِ 

الَْمَدِيْ نَةُ الفَاضِلَةُ    : al-madi>nah al-fa\>d}ilah 

 al-h}ikmah :  اَلِْْكْمَةُ 
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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: 

 <rabbana : ربََّناَ 

نَََّيْناَ    : najjaina> 

 al-h}aqq : اَلَْْق  

مَ نُ عِٰ   : nu‘‘ima 

 aduwwun‘ : عَدُو  

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

kasrah (  .<maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi i ,( ىٰ  

Contoh: 

 Ali@ (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)‘ : عَلِي  

 Arabi@ (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)‘ : عَرَبِ  

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf  (لأ)  

aliflam 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: 

 al-syamsu (bukan asy-syamsu) :  الَشَّمْسُ 

الَْزَّلْزلَةَُ     : al-zalzalah (az-zalzalah) 

 al-falsafah :  الَْفَلْسَفَةُ 

 al-bila>du:  الَْبِلَادُ 
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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: 

 ta’muru>na :  تََْمُرُوْنَ 

 al-naw‘u :  الَن َّوْءُ 

 syai’un :  شَىْء  

 umirtu :  أمُِرْتُ 

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 

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: 

  billa>h بِِاللهِ   di>nulla>h دِيْنُ اللهُ 

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

ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: 
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 hum fi> rah}matilla>h هُمْ فِْ رَحَْْةِ اللهِ 

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 Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yang 

berlaku. 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> 

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: 

 

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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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   = Hijriah 

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 
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ABSTRAK 

Nama : Miftahul Jannah 

NIM : 30700120082 

Judul : Badal  Haji Orang yang Masih Hidup Perspektif Hadis (Suatu Kajian 

Ma’anil Hadis)  

Konsep badal haji orang yang masih hidup atau yang sudah tidak sanggup 

telah menjadi fenomena dimana banyak orang yang berangkat haji hanya 

menitipkan kepada keluarganya atau orang lain, dan pemahaman mereka yang 

dibadalkan hajinya itu hanya orang yang telah meninggal saja. Adapun pokok 

masalah dalam penelitian ini adalah; 1) Bagaimana kualitas hadis tentang badal 

haji orang yang masih hidup?, 2) Bagaimana kandungan hadis tentang badal haji 

orang yang masih hidup?, 3) Bagaimana implikasi hadis tentang badal haji orang 

yang masih hidup?. 

Dalam menjawab pokok masalah tersebut, pertama penulis menggunakan 

metode penelitian hadis (takhrij al-Hadis, naqd al-Sanad dan naqd al-Matan), 

untuk pokok masalah kedua dan ketiga penulis menggunakan pendekatan ilmu 

Ma’anil Hadis, (interpretasi tekstual, intertekstual dan kontekstual). Penelitian ini 

merupakan penelitian kepustakaan (library research) yang bersifat kualitatif.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hadis tersebut berkualitas Sahih 

Lidzatihi. Hadis tersebut memiliki 7 mukharrij berdasarkan informasi yang penulis 

dapatkan dari kitab al-Mu’jam al-Mufahras, diantaranya yaitu: mukharrij pertama 

Sahih al-Bukhari, mukharrij kedua Sahih Muslim, mukharrij ketiga Abu Dawud, 

mukharrij keempat al-Tirmidzi, mukharrij kelima al-Nasa’i, mukharrij keenam 

Sunan Ibnu Majah, mukharrij ketujuh Musnad Ahmad bin Hanbal. Selanjutnya 

penulis mengkaji dan mengkritik jalur dari Ibnu Majah yang ditinjau dari dua aspek 

yaitu kritik sanad (naqd al-Sanad) dan kritik matan (naqd al-Matan), hasil 

penelitian menunjukkan bahwa hadis tersebut telah memenuhi lima kriteria kaidah 

kesahihan hadis. Kandungan hadis ini menegaskan bahwa seseorang dibolehkan 

untuk melakukan ibadah haji atas nama orang lain selama orang tersebut tidak 

mampu melaksanakan ibadah hajinya sendiri karena kelemahan fisik atau kondisi 

yang tidak memungkinkan. Misalnya, jika orang tersebut telah meninggal dunia 

atau masih hidup tetapi dalam kondisi yang tidak memungkinkan untuk 

melaksanakan ibadah haji sendiri, seperti kelumpuhan atau lanjut usia. 

Adapun implikasi dari penelitian ini adalah ketika badil udzur atau lemah 

sehingga tidak dapat melaksanakan ibadah hajinnya, dia tidak akan bisa 

mendapatkan kesempurnaan pelaksanaan ibadah haji. Dengan demikian, tujuannya 

adalah untuk menggantikan mereka yang berada dalam kondisi lemah, ini 

dilakukan untuk mencapai kesempurnaan ibadah haji, dan orang yang 

menggantikan akan menerima pahalanya.  
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Syariah adalah induk dari fikih karena kata syari'ah berarti syari'at, sunnah, 

hukum, atau peraturan. Dalam bahasa Indonesia, syari'ah disamakan dengan 

syari'at, yang berarti isi hukum agama yang menetapkan peraturan untuk 

kehidupan dunia dan akhirat, serta hubungan antara manusia dengan Allah, dan 

alam sekitar berdasarkan al-Qur'an dan Hadis.1 Syariat Islam adalah hukum yang 

ditetapkan Allah swt, untuk hambanya yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw 

dengan cara mengerjakannya, pokok keyakinan dan itulah para ulama menciptakan 

ilmu kalam.2 

Syariat Islam merupakan perintah wahyu seperti yang diungkapkan dalam 

al-Qur’an untuk diterapkan dalam masyarakat. Syariat sering didefinisikan sebagai 

hukum Islam, dan juga dapat didefinisikan sebagai agama Islam dan aliran mazhab 

yang berbeda, dan aspek akhlak.3 Dalam hal hukum, ada perbedaan antara syariat 

dan fikhi. Kedua bermakna hukum, tetapi dari perspektif epistemologis mereka 

berbeda. Syariat berasal dari Allah dan Rasul dan terdiri dari teks-teks yang berisi 

aturan hukum yang ditemukan dalam al-Qur’an dan Hadis, sedangkan fikhi adalah 

hukum-hukum yang dibuat oleh ijtihad para ulama yang bersumber dari al-Qur’an 

dan Hadis, tetapi ada juga hukum-hukum yang berasal dari pemikiran filosofis 

tanpa dasar agama.4 

Hukum Islam, sebagai sistem hukum yang berasal dari din al islam, dan 

sebagai disiplin ilmu, telah mempunyai dan mengembangkan istilah-istilahnya 

 

1 Supardin, Materi Hukum Islam (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2011), h. 

17-18. 

2 A. Makrus, “Hukum Badal Haji Menurut Pandangan Majelis Tarjih dan Tajdid 

Muhammadiyah dan Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama”, Jurnal Perbandingan Hukum 6, no. 

2 (2018): h. 2. 

3 Syamsuddin Rajab, Syariat Islam Dalam Negara Hukum (Cet. I; Makassar: Alauddin 

Press, 2011), h. xvi-xvii.  

4 Syamsuddin Rajab, Syariat Islam Dalam Negara Hukum, h. xviii. 
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sendiri.5 Hukum Islam memiliki sifat universal yang mengatur hubungan antara 

manusia dengan penciptanya, manusia dengan masyarakat dan alam 

lingkungannya mencakup segala aspek kehidupan dan permasalahannya. Hukum 

Islam, terdiri dari dua cabang utama: hukum ibadah dan hukum muamalah.6 

Hukum Islam, yang didasarkan pada al-Qur'an dan Hadis, mulai 

berkembang seiring perkembangan zaman, terutama dalam hal amalan yang 

berkaitan dengan perbuatan manusia, seperti ibadah dan muamalah. Ibadah itu 

sendiri memiliki banyak aspek, dan Islam memiliki aturan yang jelas mengenai 

tata cara pelaksanaan, waktu dan tempat. Ada tiga kategori ibadah:  

1) Ibadah badan sederhana yang tidak membutuhkan harta benda, seperti 

puasa dan shalat. 

2) Ibadah materi murni yang tidak mempengaruhi badan dan kerja, seperti 

zakat.  

3) Ibadah yang menggabungkan harta dan badan, seperti haji. Ibadah Haji 

memerlukan usaha: Tawaf, Sa'i, Wukuf, dan Melempar Jumrah, serta harta 

untuk membayar biaya perjalanan dan kebutuhan lainnya.7  

Mengerjakan amalan haji seperti ihram, tawaf, sai, dan wukuf adalah rukun 

Islam kelima (kewajiban ibadah) yang harus dipenuhi oleh orang Islam yang 

mampu.8 Adapun syarat haji yaitu: beragama islam, berakal, baligh, merdeka, dan 

mampu melaksanakannya. 

Hukum melaksanakan haji adalah wajib bagi setiap muslim yang mampu, 

sesuai dengan firman Allah dalam QS A<li ‘Imra>n/3: 97. 

َ غَنٌِّّ عَنّ الْ  ۗ وَمَنْ كَفَرَفاَّنَّ الِلهٰ لَمّيَْ ... وَلِلهّٰ عَلَى النَّاسّ حّجُّ الْبَ يْتّ مَنّ اسْتَطاَعَ الّيَْهّ سَبّيْلًا  ٩٧ عه

 

 

5 Abd. Somad, Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia (Cet. I; 

Jakarta: Kencana, 2010), h. 24. 

6 Abd. Somad, Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia, h. 29.  

7 A. Makrus, “Hukum Badal Haji Menurut Pandangan Majelis Tarjih dan Tajdid 

Muhammadiyah dan Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama”, Jurnal Perbandingan Hukum 6, no. 

2 (2018): h. 3. 

8 Abdul Malik, “Haji Badal”, Jurnal Raudhah 4, no. 1 (2016): h. 2. 
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Terjemahnya: 

Dan (di antara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan 
ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan 
perjalanan ke sana. Barangsiapa mengingkari (kewajiban) haji, maka 
ketahuilah bahwa Allah Mahakaya (tidak memerlukan sesuatu) dari seluruh 
alam.9 

Ayat di atas memberikan penjelasan bahwa satu-satunya ayat yang 

mewajibkan ibadah haji bagi mereka yang mampu, berarti bahwa ibadah haji wajib 

bagi mereka yang memiliki kemampuan fisik dan finansial. Kitab-kitab tentang 

ibadah haji, yang ditulis oleh para ahli fikih, mencantumkan kewajiban tambahan 

yang terkait dengan ibadah haji. Orang yang mampu dan harus melaksanakannya 

memiliki kewajiban yang lebih besar dari pada orang lain.10  

Perkembangan teknologi di Indonesia telah berkembang sangat pesat, 

seperti dengan adanya media internet dan digital. Pemanfaatan teknologi dan 

komunikasi saat ini sangat membantu dalam berbagai sektor ekonomi yang sudah 

melemah. Fenomena sekarang, banyak orang yang berangkat umrah/haji hanya 

menitipkan kepada keluarganya atau orang lain.  Mereka pahamnya yang 

dibadalkan haji/umrahnya itu, hanya orang yang telah meninggal saja. Tetapi, 

boleh juga membadalkan haji/umrah orang yang masih hidup dengan udzur dia 

tidak sanggup yang didasarkan oleh faktor usia atau sakit yang tidak 

memungkinkan untuk sembuh. Seseorang yang ingin menitipkan badal 

haji/umrahnya, mereka juga bisa menitipkannya kepada jasa badal haji/umrah.  

Badal haji adalah ibadah haji yang dilakukan oleh seseorang atas nama 

orang lain yang memiliki kewajiban untuk melakukannya. Namun, karena orang 

tersebut mengalami kesulitan sehingga tidak dapat melakukannya sendiri, ibadah 

tersebut digantikan oleh orang lain.11  Badal haji menjadi masalah karena dalam 

beberapa ayat Al-Qur'an, Allah mengatakan bahwa seseorang hanya akan 

 

 9 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an Terjemah Al-Amzar (Bandung: PT. 

Dinamika Cahaya Pustaka Graha Jabar Ekspres, 2018). h. 62. 

10  Faqih, Allamah Kamal, Tafsir Nurul Qur’an: Sebuah Tafsir Sederhana Menuju Cahaya 

Al-Quran (Cet. II; Jakarta: Al-Huda PO. BOX 8012 JKSTB, 2006), h. 283.   

11 Nasikhin, dkk., ”Permasalahan Pelaksanaan Badal Haji di Indonesia”, Al-Ittihad: Jurnal 

Pemikiran dan Hukum Islam 7, no. 2 (2021): h. 3. 



4 
 

 

mendapatkan pahala dari usaha sendiri yang disebutkan dalam QS An-Najm/53: 

39. 

ى  مَاسَعه نْسَانّ اّلََّّ ۳وَانَْ لَّيْسَ لّلًّْ ۹  
Terjemahnya: 

Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya.12 

Dalam Tafsir Al-Azhar karya Abdul Malik Amrullah (Hamka) maksudnya 

adalah, bahwa setiap tanggung jawab yang diberikan kepada seseorang ditanggung 

oleh individu itu sendiri. Jika Ahmad misalnya diberi perintah, tidaklah sah kalau 

Hamid yang disuruh bertanggung jawab. Orang-orang tidak boleh meminta orang 

lain memikul tanggung jawab mereka. Kalau Ahmad yang bersalah, Mahmud tidak 

lagi bertanggung jawab atas kesalahan Ahmad.13 

Selain itu, ada hadis Nabi saw. yang menyatakan bahwa anak-anak dapat 

melaksanakan haji untuk orang tuanya atau untuk saudara yang uzur, baik karena 

sakit, usia tua, atau meninggal dunia, meskipun mereka sudah berniat atau 

bernazar untuk melakukannya. 

بْنّ أَ  ، عَنْ عَمْروّ  سَالٍِّ بْنّ  الن ُّعْمَانّ  شُعْبَةَ، عَنْ  ثَ نَا وكَّيعٌ، عَنْ  قاَلَ: حَدَّ يوُسُفُ بْنُ عّيسَى  ثَ نَا  وْسٍ،  حَدَّ
، إّ  ُ عَلَيْهّ وَسَلَّمَ، فَ قَالَ: يََ رَسُولَ الِلَّّ ، أنََّهُ أتََى النَّبَِّ صَلَّى الِلَّ نَّ أَبِ شَيْخٌ كَبّيٌر لََّ  عَنْ أَبِ رَزيّنٍ العُقَيْلّيّٰ

، وَلََّ العُمْرةََ، وَلََّ الظَّعْنَ، قاَلَ: »حُجَّ عَنْ أبَيّكَ وَاعْتَمّرْ«: قاَلَ أبَوُ عّيسَى هَذَا حَدّ  يثٌ  يَسْتَطّيعُ الَحجَّ
ُ عَلَيْهّ وَسَلَّمَ   اَ ذكُّرَتّ العُمْرةَُ عَنّ النَّبِّٰ صَلَّى الِلَّ فِ هَذَا الحدَّيثّ أَنْ يَ عْتَمّرَ الرَّجُلُ عَنْ حَسَنٌ صَحّيحٌ وَإّنََّّ

: اسْْهُُ لَقّيطُ بْنُ عَامّرٍ )رواه الترمذي(   14غَيْرهّّ وَأبَوُ رَزيّنٍ العُقَيْلّيُّ

Artinya: 

Telah menceritakan kepada kami Yusuf bin Isa, telah menceritakan kepada 
kami Waki' dari Syu'bah dari An Nu'man bin Salim dari 'Amr bin Aus dari 
Abu Razin Al 'Uqaili bahwa dia menemui Nabi saw. lantas berkata, "Wahai 
Rasulullah, bapakku seorang yang tua renta, tidak mampu untuk 
melakukan haji maupun umrah dan bepergian." (Nabi saw) bersabda, 

 

12 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an Terjemah Al-Amzar (Bandung: PT. 

Dinamika Cahaya Pustaka Graha Jabar Ekspres, 2018). h. 527. 

13 Amrullah, Abdul Malik, Tafsir Al-Azhar (Jakarta: Pustaka Panjimas, 2004), h. 7011-

7012.  

14 Muh}ammad bin ‘I<sa bin Saurah bin Mu>sa> bin al-D}ah}}h}a>k al-Tirmiz|i> Abu> ‘I<sa>, Sunan al-

Tirmiz|i>, Juz 3 (Cet. II; Mesir: Syirkah Maktabah wa Mat}ba’ah Must}afa> al-Ba>ni> al-H}albi>, 1395 

H/1975 M), h. 260. 
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"Laksanakanlah haji dan umrah untuk bapakmu." Abu 'Isa berkata, "Ini 
merupakan hadits hasan shahih. Disebutkannya umrah dalam hadits ini 
ialah seorang lelaki berumrah untuk mewakili orang lain. Abu Razin Al 
'Uqaili bernama Laqith bin 'Amir." (HR. al- Tirmidzi) 

Melakukan badal haji (mubdil) berarti menggantikan seluruh prosesi 

ibadah haji orang yang digantikan (bādil), termasuk thawaf, sa'i, melontar jumrah, 

dan biaya perjalanan dan kebutuhan lainnya. Apabila salah satu amalan saja tidak 

dilakukan dari seluruh prosesi, pelaksanaan badal haji tidak sah. Dalam hal ini, 

mubdil akan bertanggung jawab untuk mengembalikan seluruh biaya yang telah 

dibayar badil karena ketidaksempurnaannya dalam melaksanakan amanah badal 

haji.15  

Pada penelitian ini, penulis berusaha mengkaji suatu hadis yang berkaitan 

dengan badal haji orang yang masih hidup jika sudah tidak sanggup, yaitu: 

عَ   ، راَوَرْدّيُّ الدَّ الْعَزيّزّ  عَبْدُ  ثَ نَا  حَدَّ قاَلَ:  الْعُثْمَانُِّ  عُثْمَانَ  بْنُ  دُ  مَُُمَّ مَرْوَانَ  أبَوُ  ثَ نَا  بْنّ حَدَّ الرَّحَْْنّ  عَبْدّ  نْ 
، عَنْ حَكّيمّ بْنّ حَكّيمّ بْنّ عَبَّادّ بْ  ، عَنْ الْحاَرّثّ بْنّ عَيَّاشّ بْنّ أَبِ ربَيّعَةَ الْمَخْزُومّيّٰ نّ حُنَ يْفٍ الْْنَْصَاريّّٰ

، عَنْ عَبْدّ الِلَّّ بْنّ عَبَّاسٍ، أَنَّ امْرَأةَا، مّنْ خَثْ عَمٍ جَاءَتّ النَّبَِّ صَلَّى اللهُ عَلَ  يْهّ وَسَلَّمَ فَ قَالَتْ: نََفّعّ بْنّ جُبَيْرٍ
، إّنَّ أَبِ شَيْخٌ كَبّيٌر، قَدْ أفَْ نَدَ وَأدَْرَ  ، وَلََّ يَسْتَطّيعُ أدََاءَهَا  يََ رَسُولَ الِلَّّ ، عَلَى عّبَادّهّ فِ الحَْجّٰ كَتْهُ فَريّضَةُ الِلَّّ

يَ هَا عَنْهُ؟ قاَلَ رَسُولُ الِلَّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهّ وَسَلَّمَ: »نَ عَمْ« )رواه سنن ا  16بن ماجه( فَ هَلْ يُُْزئُّ عَنْهُ، أَنْ أؤَُدّٰ

Artinya: 

Telah menceritakan kepada kami Abu Marwan Muhammad bin 'Utsman Al 
'Utsmani, telah menceritakan kepada kami 'Abdul Aziz Ad Darawardi dari 
Abdurrahman bin Harits bin 'Ayyasy bin Abu Rabi'ah Al Makhzumi dari 
Hakim bin Hakim bin Abbad bin Hunaif Al Anshari dari Nafi' bin Jubair 
dari Abdullah bin Abbas radhiallahu'anhu, bahwa seorang wanita dari 
kalangan kaum Khats'am datang menemui Nabi seraya berkata, "Wahai 
Rasulullah, sesungguhnya bapakku seorang tua renta yang sudah pikun dan 
sudah terkena kewajiban Allah atas hamba-hamba-Nya untuk 
melaksanakan haji, tapi ia tidak mampu melaksanakannya. Apakah aku 
boleh mengerjakan kewajibannya itu?" Rasulullah saw. menjawab, ‘Ya 
(boleh)’. (HR. Ibn Ma>jah) 

Oleh karena itu, penulis menilai betapa pentingnya melakukan penelitian 

tentang hadis yang berkaitan dengan badal haji orang yang masih hidup 

 

15 Rahmadanil, “Pelaksanaan Badal Haji Sebagai Profit Ditinjau dari Hukum Islam”, 

Jurnal Qawanin 5 no. 1 (2021): h. 3-4.   

16 Ibn Ma>jah Abu Abdullah Muh}ammad bin Yazi>d al-Qazwaini>, Sunan Ibn Ma>jah, Juz 2 

(t.t, Dar Ih}ya>’ al-Kitab al-‘Arabiyah, t. th), h. 970. 
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menggunakan pendekatan ilmu ma'anil hadis untuk memberikan pemahaman yang 

lebih baik. Penelitian ini diberi judul “Badal Haji Orang yang Masih Hidup 

Perspektif Hadis (Studi Ma’anil Hadis)”.  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis dapat merumuskan 

beberapa permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagaimana kualitas hadis tentang badal haji orang yang masih hidup? 

2. Bagaimana kandungan hadis tentang badal haji orang yang masih hidup? 

3. Bagaimana implikasi hadis tentang badal haji orang yang masih hidup? 

 

C.  Pengertian Judul 

1. Badal 

Badal secara etimologi berarti pengganti, yaitu seseorang yang berniat 

haji/umrah bukan untuk dirinya, namun untuk menggantikan haji/umrah orang 

lain. Adapun badal secara terminologi adalah al-hajju ‘anil-ghair yaitu seseorang 

yang mengerjakan haji dengan niat bukan untuk dirinya, tetapi niatnya untuk 

orang lain dengan syarat yaitu orang yang telah meninggal dunia belum 

melaksanakan ibadah haji, atau karena sakit berat sehingga tidak memungkinkan 

dirinya melaksanakan ibadah haji namun mempunyai biaya atau ongkos yang 

cukup untuk pergi haji.17  

2. Haji 

Secara etimologis, haji atau al-Hajju memiliki arti al-Qasdu yakni 

menyegaja, tujuan atau kedatangan. Secara terminologi, haji adalah sengaja 

mendatangi Mekah (ka’bah) untuk mengerjakan ibadah tertentu pada bulan yang 

sudah ditetapkan dengan mengharap keridaan Allah swt.18 Ibnu Al-Humam 

menjelaskan bahwa haji adalah bepergian ke Baitul Haram pada waktu tertentu 

 

17 Gus Arifin, Ensiklopedia Fiqih Haji & Umrah (Cet. I; Jakarta: PT. Elex Media 

Komputindo, 2014), h. 42 

18 Dede Imadudin, Mengenal Haji (PT. Mitra Aksara Panaitan, 2011), h. 14 
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untuk suatu kegiatan tertentu.19 Jadi pengertian haji adalah menyegaja 

mengunjungi Baitullah untuk beribadah kepada Allah swt dengan syarat, rukun, 

serta waktu yang tertentu.20  

3. Perspektif  Hadis 

Perspektif, berasal dari kata Latin "perspicere", yang berarti gambar, 

melihat, pandangan. Jika dilihat secara etimologi adalah sudut pandang yang 

digunakan untuk memahami atau memahami sesuatu. Sedangkan secara 

terminologi, perspektif menurut Hartono yaitu sebuah cara pandang yang seorang 

pakai ketika melihat suatu fenomena ataupun masalah yang sedang terjadi.21 

Adapun kata al-Hadis, berasal dari kata al-Ahadis, al-Hidsan dan al-Hudsan 

berakar dari huruf ha, dal, dan sa. Istilah ini memiliki arti, di antaranya: (1) al-jadid 

(yang baru) lawan kata dengan al-qadim (yang lama), dan (2) al-khabar (kabar atau 

berita).22 Sedangkan menurut pandangan para ulama hadis, hadis merujuk pada 

segala ucapan, perkataan, dan pengakuan (taqrir) yang berasal dari Nabi 

Muhammad saw.23 

4. Ma’a>nil  Hadis 

Secara etimologi, Ma’anil berasal dari Bahasa Arab yaitu معانى jamaknya 

 yang berarti arti atau makna. Sedangkan secara terminologi Ma’anil Menurut معان

Abdul Mustaqim, adalah sebuah ilmu yang mengkaji tentang memaknai dan 

memahami hadis Nabi Muhammad saw. dengan mempertimbangkan struktur 

linguistik teks hadis, konteks munculnya hadis (asbabul wurud), kedudukan Nabi 

Muhammad saw. ketika menyampaikan hadis, dan bagaimana menghubungkan 

 

19 Muhammad Noor, “Haji dan Umrah”, Jurnal Humaniora Teknologi 4, no. 1 (2018): h. 

39. 

20 Retno Widyani dan Mansyur Pribadi, Panduan Ibadah Haji dan Umrah (Cirebon: 

Swagati Press, 2010), h. 13. 

21 Rahma Fiska, “Pengertian Perspektif: Teknik, Jenis-jenis, dan Macamnya”, 

https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-perspektif/ (06 Juli 2023).  

22 Arifuddin Ahmad, Metodologi Pemahaman Hadis Kajian Ilmu Ma’a>ni> al-Hadis, (Cet. 

II; Makassar: Alauddin University Press, 2013), h. 5. 

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

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

https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-perspektif/
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teks hadis masa lalu dengan konteks kekinian, sehingga diperoleh pemahaman 

yang relatif tepat, tanpa kehilangan relevansinya dengan konteks kekinian.24  

Berdasarkan pengertian judul diatas, maka tujuan dari penelitian ini untuk 

menjelaskan kualitas hadis badal haji dan kandungannya dengan menerapkan 

pendekatan metode Ma‘a>nil al-H{adi>s. 

 

D.  Kajian Pustaka 

Kajian pustaka bagi seorang peneliti sangat penting dalam mencari buku, 

jurnal, skripsi, tesis, dan disertasi untuk membedakan hasil penelitian terdahulu 

dan penelitian yang akan dilakukan. Kajian pustaka dilakukan untuk mengetahui 

bahwa masalah atau teori yang akan diteliti belum pernah dibahas oleh peneliti 

lain atau tulisan ini sudah dibahas tetapi berbeda dari segi pendekatan. 

Setelah penulis menelusuri penelitian terdahulu, penulis menemukan 

beberapa penelitian ilmiah yang secara khusus mambahas badal haji, namun 

terdapat beberapa literature yang relevan dengan pokok pembahasan pada 

penelitian ini sebagai berikut: 

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Ika Ruswanti, pada Fakultas Syariah, 

Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri Purwokerto yang berjudul, “Hukum 

Badal Haji Bagi Orang Yang Masih Hidup Perspektif Mazhab Hanafi Dan Mazhab 

Maliki”.25 Skripsi ini menjelaskan pendapat Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki 

mengenai badal haji bagi orang yang masih hidup. Menurut Mazhab Hanafi bahwa 

orang yang masih hidup boleh ibadah hajinya dibadalkan. Karena menurut Mazhab 

Hanafi haji merupakan ibadah yang menggunakan harta dan fisik. Jenis ibadah 

tersebut boleh menerima pergantian (niyabah). Sedangkan menurut Mazhab 

Maliki ibadah haji walaupun terdiri dari ibadah badaniyah dan maliyah, tetapi 

lebih dominan sisi badaniyahnya. Jenis ibadah ini Mazhab Maliki tidak menerima 

pergantian. Komparasi dari kedua mazhab ini bahwa Mazhab Hanafi dalam 

 

24 Mar’atus Sholechah, “Posisi Tidur Dalam Tinjauan Hadits (Kajian Ma’anil Hadits)”, 

Skripsi (Palembang: Fak. Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Raden Fateh, 2015), h. 25.  

25 Ika Ruswanti, “Hukum Badal Haji Bagi Orang Yang Masih Hidup Perspektif Mazhab 

Hanafi Dan Mazhab Maliki”, Skripsi (Purwokerto: Fak. Syariah UIN Syaifuddin Zuhri, 2021). 
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menghukuminya menggunakan hadis sebagai dasar hukum. Sedangkan Mazhab 

Maliki menggunakan al-Qur’an sebagai dasar hukumnya (QS an-Najm/53: 38-

40).26 Sedangkan yang membedakan dengan penelitian ini, walaupun sama-sama 

membahas tentang badal haji, tetapi disini peneliti lebih fokus membahas kepada 

badal haji orang yang masih hidup dalam perspektif hadis dengan menggunakan 

metode ma’anil hadis. 

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Febriyanti Aswin, pada Fakultas Syariah 

dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang berjudul “Badal 

Haji Untuk Orang Yang Telah Wafat (Analisis Perbandingan Mazhab)”.27 Skripsi 

ini ditulis berdasarkan latar belakang pendapat keempat mazhab mengenai hukum 

badal haji bagi orang yang telah wafat. Keempat mazhab itu pun sebenarnya 

membolehkan menghajikan orang yang telah wafat, tetapi mempunyai syarat dan 

ketentuan yang berbeda-beda. Mazhab Abu Hanifah, Asy-Syafi’i dan Hanbali 

membolehkan pelaksanaan badal haji bagi orang yang wajib haji tetapi memiliki 

udzur. Berbeda dengan Mazhab Maliki tidak membolehkan perwakilan dalam 

ibadah haji. Bagi yang memperbolehkan badal haji berlandaskan pada hadis shahih, 

alasan untuk mendukung pendapat ini adalah pertimbangan untuk orang yang 

lanjut usia atau faktor kelemahannya yang tidak memungkinkan lagi sehingga (ia 

seperti mayit) orang yang telah mati boleh dihajikan oleh orang lain. Sedangkan, 

bagi yang tidak memperbolehkan badal haji berlandaskan pada ayat Al-qur’an 

yang bersifat takhshis, alasannya yaitu bahwasanya haji itu diwajibkan kepada 

orang Islam yang mampu, baik fisik maupun keuangan. Jadi, orang yang sudah 

wafat tidak perlu dibadalkan hajinya.28 Sedangkan yang membedakan dalam 

penelitian ini, penulis lebih fokus membahas badal haji orang yang masih hidup 

dalam perspektif hadis dengan menggunakan metode ma’anil hadis.  

 

26 Ika Ruswanti, “Hukum Badal Haji Bagi Orang Yang Masih Hidup Perspektif Mazhab 

Hanafi Dan Mazhab Maliki”, Skripsi (Purwokerto: Fak. Syariah UIN Syaifuddin Zuhri, 2021). 

27 Febriyanti Aswin, “Badal Haji untuk Orang yang Telah Wafat (Analisis Perbandingan 

Mazhab)”, Skripsi (Makassar: Fak. Syariah dan Hukum UIN Alauddin, 2019), h. 18. 

28 Febriyanti Aswin, “Badal Haji untuk Orang yang Telah Wafat (Analisis Perbandingan 

Mazhab)”, Skripsi (Makassar: Fak. Syariah dan Hukum UIN Alauddin, 2019), h. 18. 
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Ketiga, Jurnal yang ditulis oleh A. Makrus yang berjudul “Hukum Badal 

Haji Menurut Pandangan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dan Lajnah 

Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama”.29 Jurnal ini ditulis berdasarkan latar belakang 

perbedaan pendapat Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dan Lajnah Bahtsul 

Masail Nahdlatul Ulama mengenai badal haji. Majelis Tarjih dan Tajdid 

Muhammadiyah berpendapat badal haji bagi seseorang yang telah memenuhi 

kewajiban haji tetapi ia tidak dapat melaksanakannya karena udzur atau karena 

meninggal dapat dilakukan oleh anaknya atau saudara terdekat yang telah berhaji 

dulu. Lajnah Bahtsul Masail Nahdatul Ulama berpendapat apabila ada seorang 

yang meninggal dan sudah istiqrar (berkewajiban haji) dan ia memiliki harta 

peninggalan (tirkah) maka sunnah bagi ahli waris menghajikannya.30 Sedangkan 

yang membedakan penelitian ini, memang sama-sama membahas badal haji, tetapi 

pokok pembahasan penelitian ini menggunakan metode ma’anil hadis dan jurnal 

tersebut membahas perbedaan pendapat Majelis Tarjih dan Tajdid 

Muhammadiyah dan Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama mengenai badal haji.  

Keempat, Skripsi yang ditulis oleh Retno Dewi Zulaikah, pada Fakultas 

Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel yang 

berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Badal Haji pada 

Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBHI) di Wilayah Kabupaten Blitar”.31 

Berdasarkan dari judul skripsi ini, penulis memberikan kesimpulan bahwa proses 

pendaftaran, dimana keluarga ahli waris datang ke KBIH untuk menemui ketua 

KBIH untuk menangani proses pendaftaran dan pelaksanaan badal haji, disitulah 

praktek pelaksanaan badal haji dilakukan. Dalam skripsi ini juga disimpulkan 

 

29 A. Makrus, “Hukum Badal Haji Menurut Pandangan Majelis Tarjih dan Tajdid 

Muhammadiyah dan Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama”, Jurnal Perbandingan Hukum 6, no. 

2 (2018). 

30 A. Makrus, “Hukum Badal Haji Menurut Pandangan Majelis Tarjih dan Tajdid 

Muhammadiyah dan Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama”, Jurnal Perbandingan Hukum 6, no. 

2 (2018). 

31 Retno Dewi Zulaikah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Badal Haji 

pada Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBHI) di Wilayah Kabupaten Blitar”, Skripsi (Surabaya: 

Fak. Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Sunan Ampel, 2014). 



11 
 

 

bahwa pelaksanaan akad badal haji yang dilakukan oleh KBHI di wilayah 

Kabupaten Blitar belum memenuhi ketentuan hukum islam.32 Sedangkan yang 

menjadi perbedaan adalah pada kajian ini penulis lebih fokus membahas badal haji 

orang yang masih hidup dalam perspektif hadis dengan menggunakan metode 

ma’anil hadis.  

Kelima, Skripsi yang ditulis oleh Fitri Yana, pada Fakultas Syari’ah, 

Universitas Islam Negeri Raden Fatah yang berjudul “Badal Haji Menurut Imam 

Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi’i”.33 Skripsi ini menjelaskan pendapat Imam 

Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi’i tentang badal haji orang yang meninggal 

dunia. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa haji bertujuan untuk mengagungkan 

Allah, dan karena orang yang meninggal tidak bisa pergi kesana, kewajiban haji 

bagi mereka gugur. Namun, dalam satu riwayat, beliau menyatakan bahwa orang-

orang boleh berhaji sendiri jika mereka memiliki pembimbing atau pemadu yang 

membantu mereka dalam perjalanan. Jika tidak, mereka dapat menyewa orang lain 

untuk menghajikannya. Sedangkan menurut Imam Asy-Syaf'i, haji harus dilakukan 

sendiri. Jika dia tidak melakukannya, kewajiban itu tidak gugur karena meninggal 

dunia, karena dia memiliki kemampuan di bidang harta tetapi tidak mampu secara 

fisik. Selain itu, dia harus mengeluarkan berwasiat untuk membayar ongkos (upah) 

haji. Imam Asy-Syafi'i menyatakan bahwa ibadah haji termasuk amal yang boleh 

diwakilkan. Oleh karena itu, jika seseorang tidak dapat melaksanakan Ibadah haji, 

mereka harus mewakilkannya kepada orang lain. Ketidakmampuan itu dapat 

disebabkan oleh sakit yang sudah tua atau tidak dapat disembuhkan dengan 

keterangan dua dokter yang adil dan jujur. Untuk menjadi pengganti dalam haji 

ini, orang yang menggantikan harus sudah melakukan hajinya sendiri. Dengan kata 

lain, tidak boleh memberikan haji kepada orang lain yang belum melakukannya.34 

 

32 Retno Dewi Zulaikah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Badal Haji 

pada Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBHI) di Wilayah Kabupaten Blitar”, Skripsi (Surabaya: 

Fak. Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Sunan Ampel, 2014). 

33 Fitri Yana, “Badal Haji Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi’i”, Skripsi 

(Palembang: Fak. Syari’ah UIN Raden Fateh, 2015). 

34 Fitri Yana, “Badal Haji Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi’i”, Skripsi 

(Palembang: Fak. Syari’ah UIN Raden Fateh, 2015). 
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Sedangkan yang membedakan dalam penelitian ini, penulis lebih fokus membahas 

badal haji orang yang masih hidup dalam perspektif hadis dengan menggunakan 

metode ma’anil hadis.  

Setelah melihat kajian pustaka diatas, bahwa permasalahan yang dibahas 

di skripsi ini, belum ada yang membahas secara spesifik mengenai judul yang 

menyangkut masalah Badal Haji Orang yang Masih Hidup Perspektif Hadis (Suatu 

Kajian Ma’anil Hadis). Oleh sebab itu, penulis akan mengembangkan lebih dalam 

lagi penelitian ini sebagai suatu karya ilmiah. 

 

E. Metodologi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang diterapkan penulis dalam penelitian ini adalah 

pustaka library reseacrh yang bersifat kualitatif. Library Research atau penelitian 

kepustakaan adalah jenis penelitian di mana data dan informasi dikumpulkan 

dengan menggunakan berbagai sumber data yang tersedia di perpustakaan, seperti 

buku referensi, hasil penelitian sebelumnya yang serupa, artikel, catatan, dan 

berbagai jurnal yang terkait dengan topik penelitian.35 Penelitian kualitatif 

merupakan suatu pendekatan dalam melakukan penelitian yang berfokus pada 

fenomena atau gejala yang bersifat alami.36 Penelitian kualitatif ini berupa studi 

pustaka, untuk memanfaatkan data dan informasi serta menelaah dan mengkaji 

sumber kepustakaan baik berupa data primer maupun sekunder yang relevan 

dengan pembahasan skripsi ini.  

2. Pendekatan Penelitian 

Pada penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan ilmu hadis, 

khususnya takhri>j al-h{adi>s\ dan ma‘a>nil h{adi>s\. Takhrīj dalam bahasa Arab adalah 

berasal dari akar kata kharraja yang berarti mengeluarkan, tampak atau jelas. M. 

Syuhudi Ismail mengutip beberapa pengertian takhri>j al-h{adi>s\ yakni, 

 

35 Milya Sari dan Asmendri, “Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian 

Pendidikan IPA”, Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA 6, no. 1 (2020): h. 4. 

36 Zuchri Abdussamad, Metode Penelitian Kualitatif (Cet. I; Makassar: Syakir Media 

Press, 2021), h. 39. 
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mengemukakan hadis berdasarkan sumbernya atau berbagai sumbernya, yakni 

kitab-kitab hadis, yang di dalamnya disertakan metode periwayatannya dan 

sanadnya masing-masing, serta diterangkan keadaan para periwayatnya dan 

kualitas hadisnya. Jadi yang dimaksud dengan takhrījul h{adi>s dalam hal ini ialah 

“penelusuran atau pencarian hadis pada berbagai kitab sebagai sumber asli dari 

hadis yang ber-sangkutan, yang di dalam sumber itu dikemukakan secara lengkap 

matn dan sanad hadis yang bersangkutan”.37 Adapun ma‘a>nil h{adi>s\ merupakan 

salah satu cabang kajian dalam ilmu hadis yang berfokus pada pemaknaan dan 

pemahaman hadis, baik dari segi tekstual, intertekstual, maupun kontekstual.  

3. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua 

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

digunakan penulis, berupa kitab-kitab hadis, baik kitab-kitab yang termasuk dalam 

al-kutub al-tis‘ah, kitab metode takhrīj al-h{adi>s dan selainnya. Sedangkan, sumber 

data sekunder berupa kitab Rijal al-H{adi{s\, kitab Syarh{ al-H{adi>s\, buku, jurnal 

ilmiah, dan hasil penelitian lainnya yang terkait dengan objek kajian.  

4. Metode Pengumpulan Data 

Adapun pengumpulan data pada penelitian ini, penulis menggunakan 

berbagai kitab hadis sebagai sumber data primer, yakni kitab metode takhri>j al-

h}adi>s dan kitab yang terdapat dalam al-kutub al-tis‘ah. Adapun beberapa kitab 

yang termasuk dalam al-kutub al-tis‘ah, yaitu: kitab S{ah}i>h} al-Bukha>ri>, S}ah}i>h} 

Muslim, Sunan Abu> Da>wu>d, Sunan al-Tirmiz\i>, Sunan al-Nasa>’i>, Sunan Ibnu 

Ma>jah, Sunan al-Da>rimi>, Musnad Ah}mad dan Muwat}t}a’ Ma>lik. Kitab ini 

digunakan untuk mengetahui sanad dan matan hadis dengan lengkap berdasarkan 

alamat yang tercantum pada kitab metode takhri>j al-h}adi>s.  

Karena teknik menyusun kitab hadis sangat banyak, maka sangat 

diperlukan beberapa metode takhrij yang sesuai dengan teknik kitab hadis yang 

ingin dipelajari. Terdapat lima metode takhri>j al-h}adi>s, diantaranya: metode 

 

37 Puyu, Darsul S, Metode Takhrij al-Hadis Melalui Kosa Kata, Tematik dan CD Hadis 

(Makassar: Alauddin University Press, 2012), h. 41-44.  
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berdasarkan awal matan hadis (bi awwal al-Matan), metode dengan menggunakan 

salah satu lafal hadis (kata dasar), metode berdasarkan periwayat pertama (bi ar-

rawi a‘la>), metode tematik (maud}u’i), dan metode berdasarkan kualitas hadis.38 

Selain itu, informasi dari data sekunder diperlukan untuk melengkapi 

kebutuhan penelitian, yaitu berupa literatur atau temuan penelitian sebelumnya 

yang relevan dengan fokus penelitian, seperti: kitab Rijal al-H}adi{s\ untuk 

mengumpulkan informasi tentang biografi perawi hadis, kitab Syarh} al-Hadi>s\ 

untuk mengumpulkan informasi tentang penjelasan para ulama atas hadis Nabi 

saw. 

Setelah seluruh informasi didapatkan dan dikumpulkan sesuai dengan 

keperluan penelitian, baik dari sumber kitab induk hadis, kitab lima metode takhri>j 

al-h}adi>s, karya tulis ilmiah, atau referensi lainnya, langkah selanjutnya adalah 

mengolah dan menganalisis data-data tersebut. 

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Adapun teknik pengolahan dan analisis penulis pada penelitian ini dengan 

melakukan beberapa langkah, sebagai berikut: 

a) Data yang terkumpul dari proses takhri>j al-h}adi>s selanjutnya diidentifikasi dan 

diklasifikasikan. 

b) Selanjutnya melakukan proses i‘tibar39 dengan membuat skema sanad untuk 

menentukan sya>hid40 dan muta>bi’41 suatu hadis pada setiap jalur yang akan 

diteliti. 

 

38 Muhammad Qomarullah, “Metode Takhrij Hadits dalam Menakar Hadits Nabi”, Jurnal 

Studi Keislaman 11, no. 2 (2016): h. 4.  

39 Kegunaan al-I’tiba>r adalah untuk mengetahui kegunaan sanad hadis seluruhnya dilihat 

dari ada atau tidak adanya pendukung syahid berupa periwayat yang berstatus muta>bi’. Lihat, M. 

Syuhudi Ismail, Metodologi Penelitian Hadis Nabi (Cet. I; Jakarta: Bulan Bintang, 1992), h. 51. 

40 Syahid ialah periwayat yang berstatus pendukung yang berkedudukan sebagai sahabat 

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

1992), h. 50.  

41 Mutabi atau biasa disebut dengan tabi’  dengan jamak tawabi’ ialah periwayat yang 

berstatus pendukung pada periwayat yang bukan sahabat. Lihat, M. Syuhudi Ismail, Metodologi 

Penelitian Hadis Nabi (Cet. I; Jakarta: Bulan Bintang, 1992), h. 50.  
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c) Melakukan kritik sanad (Naqd al-Sanad) terhadap jalur sanad yang diambil 

sebagai contoh dalam penelitian ini, dengan tujuan mengevaluasi keabsahan 

dan keakuratan informasi dari setiap jalur, termasuk sigat sanad atau sigat  

tahammul wal ada’42 yang digunakan oleh para perawi hadis. 

d) Melakukan kritik matan (Naqd al-Matan) hadis pada semua lafal hadis yang 

diriwayatkan, sehingga dapat mengetahui terjadinya ziyadah43, idra>j44, dan 

inqila>b45, serta melihat periwayatan secara ta>mm46 dan na>qis47 pada matan 

hadis. Tujuan dari hal ini adalah untuk mengetahui apakah terjadi periwayatan 

secara lafal (riwayah bi al-lafz}) atau periwayatan 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: 

 

42 Istilah tahammul wa al-ada’ berasal dari dua kata yang merupakan pembendaharaan 

Bahasa Arab, yaitu dari kata tahammul yang berarti proses mengambil atau menerima hadis dari 

seorang guru dengan cara tertentu. Adapun kata ada’, yaitu proses menyampaikan, meriwayatkan, 

atau mengajarkan hadis dari seorang guru kepada muridnya. Lihat, H. Edi Bahtiar Baqir, “Peran 

Ummahātul Mukminῑn dalam Tahammul Al-Hadῑs,” Riwayah: Jurnal Studi Hadis 3, no. 2 (2018), 

h. 200. 

43 Ziyadah pada matan ialah tambahan lafal atapun kalimat (pernyataan) yang terdapat 

pada matan, pendapat itu dikemukakan oleh periwayat tertentu, sedang periwayat lainnya tidak 

mengemukakannya. Lihat, M. Syuhudi Ismail, “Metodologi Penelitian Hadis Nabi”, (Cet. I; 

Jakarta: Bulan Bintang, 1992), h. 127.  

44 Idraj berarti memasukkan pernyataan yang berasal dari periwayat ke dalam suatu matan 

hadis yang diriwayatkannya sehingga menimbulkan dugaan bahwa pernyataan itu berasal dari Nabi 

karena tidak adanya penjelasan dalam matan hadis itu. Lihat, M. Syuhudi Ismail, “Metodologi 

Penelitian Hadis Nabi”, (Cet. I; Jakarta: Bulan Bintang, 1992), h. 130.  

45 Maqlu>b atau Inqila>b ialah hadis yang terjadi pemutarbalikan pada lafal hadis atau nama 

periwayat atau nasabnya pada sanad dengan mendahulukan apa yang mestinya diakhirkan atau 

mengakhirkan apa yang mestinya didahulukan atau meletakkannya bukan pada tempatnya. Lihat, 

Abdul Gaffar, “Telaah Kritis Atas ‘Illal al-H{adi>s\ Dalam Kaidah Kesahihan Hadis (Sebuah 

Rekonstruksi Metodologis)”, Disertasi (Makassar: Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, 2015), h. 

231. 

46 Ta>mm adalah periwayatan hadis yang mengemukakan semua matan hadis seperti yang 

diwurudkan Rasulullah saw. Lihat, Arifuddin Ahmad, “Metodelogi Pemahaman Hadis; Kajian Ilmu 

Ma’ani al-Hadis” (Cet. II; Makassar, Alauddin University Press, 2013), h. 34. 

47 Na>qis adalah periwayatan hadis dengan mengemukakan sebagaian matan hadis seperti 

yang diwurudkan oleh Rasulullah saw. Lihat, Arifuddin Ahmad, “Metodelogi Pemahaman Hadis; 

Kajian Ilmu Ma’ani al-Hadis”, h. 35. 
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1) Interpretasi Tekstual  

Interpretasi tekstual adalah suatu pendekatan dalam memahami hadis yang 

didasarkan pada teksnya saja, baik itu yang disampaikan secara lafal maupun 

secara makna, dan/atau memperhatikan bentuk dan cakupan maknanya. Teknik 

interpretasi tekstual cenderung tidak memperhatikan latar belakang peristiwa 

hadis (wurud) dan bukti-bukti lainnya.48 

2) Interpretasi Kontekstual 

Interpretasi kontekstual adalah mengacu pada teknik menginterpretasikan 

atau memahami matan hadis dengan mempertimbangkan asbab al-wurud (konteks 

pada masa Rasulullah; tokoh sejarah, peristiwa sejarah, waktu, tempat, dan/atau 

bentuk peristiwa) dan konteks kekinian.49 

3) Interpretasi Intertekstual 

Interpretasi intertekstual dapat diartikan sebagai cara memahami atau 

menginterpretasikan matan hadis dengan mempertimbangkan struktur dari hadis 

tersebut, atau hadis lain (tanawwu’), dan/atau ayat-ayat al-Qur’an yang relevan.50 

Teknik pengolahan data yang diterapkan oleh penulis adalah metode 

deduktif, yakni sebuah proses berpikir atau penalaran untuk menghasilkan 

kesimpulan dimulai dari kaidah yang bersifat umum ke khusus. Secara sederhana, 

deduktif merujuk pada cara berpikir dari hal yang umum menuju yang khusus.51 

 

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di uraikan sebelumnya, maka 

tujuan penelitian ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui kualitas hadis tentang badal haji orang yang masih hidup. 

 

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

49 Arifuddin Ahmad, Metodologi Pemahaman Hadis; Kajian Ilmu Ma’ani al-Hadis, h. 177. 

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

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

Manajemen Pendidikan Islam, 2017), h. 10. 
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b. Untuk mengetahui kandungan hadis tentang badal haji orang yang masih hidup. 

c. Untuk mengetahui implikasi hadis tentang badal haji orang yang masih hidup. 

2. Kegunaan Penelitian  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kegunaan yang meliputi dua 

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

a. Penelitian ini mampu menambah wawasan keilmuan tentang badal haji orang 

yang masih hidup dalam perspektif hadis. 

b. Penelitian ini dapat memberikan aspek pemahaman kepada masyarakat 

terhadap badal haji orang yang masih hidup dalam perspektif hadis. 
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BAB II 

LANDASAN TEORETIS 

A. Pengertian Badal Haji  

Badal berarti pengganti, yaitu seorang yang berniat haji/umrah bukan 

untuk dirinya namun untuk menggantikan haji/umrah orang lain. Istilah lainnya 

adalah al-hajju ‘anil ghair yaitu seseorang mengerjakan ibadah haji bukan dengan 

niat untuk dirinya sendiri, melainkan niatnya untuk orang lain dengan syarat 

bahwa orang tersebut telah meninggal dunia dan belum melakukan ibadah haji, 

atau karena sakit berat sehingga tidak memungkinnya untuk melakukan ibadah 

haji namun mempunyai biaya atau ongkos yang cukup untuk pergi melaksanakan 

haji.1 

Badal haji merupakan orang yang menggantikan perjalanan ibadah haji 

orang lain, dimana biaya perjalanan ibadah hajinya di tanggung oleh yang 

menyuruh menggantikan haji tersebut. Bila ada dan lebih dari anggaran yang 

diberikan, maka harus dikembalikan (kecuali diberikan kembali oleh yang 

menyuruhnya). Dan bila ia meninggal, sakit, tertahan (ihshar) atau tersesat jalan, 

maka ia tidak dibebani untuk mengembalikan biaya tersebut.2 Bila ia 

mengerjakan haji secara tamattu’ atau kiran dan diizinkan oleh yang menyuruh, 

maka biaya dam-nya ditanggung oleh yang menyuruh. Namun bila tidak 

diizinkan maka ia sendiri yang harus menanggungnya. Adapun dam karena 

tertahan (ihshar) dibayar oleh yang menyuruh menggantikan haji, hal ini untuk 

mengangkat rintangan pelaksanaan ibadah haji. 

Barangsiapa yang telah berkewajiban melaksanakan ibadah haji, 

kemudian meninggal sebelum melaksanakannya, maka sebagian dari harta 

warisannya dikeluarkan sebagai modal yang cukup untuk mengerjakan haji. 

Kemudian, dicarikan seseorang yang mewakilinya melaksanakan ibadah haji. Hal 

 

1 Gus Arifin, Fiqih Haji & Umrah (Cet. I; Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2014), 

h. 42. 

2 Gus Arifin, Fiqih Haji & Umrah, h. 54. 
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itu berdasarkan pada sebuah hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dari riwayat 

Ibnu Abbas,3 

  ُ اللََّّ رَضِيَ  عَبَّاسٍ  ابْنِ  وَسَلَّمَ،  عَنِ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلَّى  النَّبِيِ  إِلََ  جَاءَتْ  نَةَ،  جُهَي ْ مِنْ  امْرَأةًَ  أَنَّ  هُمَا،  عَن ْ
هَا؟ قاَلَ: »نَ عَمْ حُجيِي عَن ْهَ  ا، أرَأَيَْتِ فَ قَالَتْ: إِنَّ أمُيِي نَذَرَتْ أَنْ تََُجَّ فَ لَمْ تََُجَّ حَتََّّ مَاتَتْ، أفَأََحُجُّ عَن ْ

ُ أَحَقُّ بِِلوَفاَءِ  َ فاَللََّّ  4)رواه البخارى(  لَوْ كَانَ عَلَى أمُيِكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ قاَضِيَةً؟ اقْضُوا اللََّّ
Artinya:  

Seorang wanita berkata, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku bernazar 
untuk melaksanakan ibadah haji. Akan tetapi, ia belum melaksanakan 
ibadah haji hingga wafat. Apakah aku harus beribadah haji atas 
namanya?” Beliau menjawab “Ya, laksanakan ibadah haji atas namanya. 
Bagaimana pendapatmu jika ibumu berhutang, apakah engkau yang 
berkewajiban membayarnya? Tunaikan hutang kalian kepada Allah karena 
Allah adalah zat yang berhak untuk setia kepada-Nya. (HR. Bukhari) 

Hadis tersebut menunjukkan bahwa barangsiapa yang meninggal dunia 

dengan tanggungan ibadah haji, maka wajib atas anaknya atau walinya untuk 

melaksanakan ibadah haji untuknya. Atau mempersiapkan orang lain untuk 

melaksanakan haji atas namanya dengan biaya dari warisannya. Hal itu 

sebagaimana kewajiban walinya untuk menyelesaikan hutang-hutangnya.5 Haji 

yang diwakilkan orang lain pahalanya bagi orang yang dihajikan sama dengan 

haji yang dilakukan sendiri. Sedangkan pelakunya hanyalah berstatus sebagai 

wakil saja. Wakil berniat berihram dan bertalbiah atas nama dirinya. Cukup 

baginya berniat melaksanakan semua manasik atas nama dirinya, tanpa 

menyebutkan nama orang yang diwakilkan jika tidak tahu namanya atau lupa. Ia 

bertalbiah atas nama orang yang menyurahkan biaya untuk perwakilan ibadah 

haji tersebut. 

Adapun syarat untuk menghajikan atau mengumrahkan orang lain adalah 

sebagai berikut: 

1) Orang yang menghajikan harus sudah melaksanakan ibadah haji 

 
3 Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, Ringkasan Fikih Lengkap Jilid I & II (Cet. V; Bekasi: PT. 

Darul Falah, 2015), h. 416. 

4 Ibnu Hajar al-Asqalani, Bulughul Maram min Adillatill Ahkaam (Al-Azhar: Dar al-

Kutub Al Islamiyah, 2002), h. 157-158. 

5 Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, Ringkasan Fikih Lengkap Jilid I & II, h. 416. 
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2) Tidak boleh menggabungkan dengan haji orang lain lagi 

3) Orang yang menghajikan sudah akil balig serta sehat jasmani6 

Sebagaimana yang terdapat dalam hadis: 

عَ رَجُلًً يَ قُولُ: لبَ َّيْكَ عَنْ شُبْْمَُةَ، قاَلَ: مَنْ شُبْْمَُةُ؟ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبَِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   سََِ
قاَلَ: أَخٌ لِ أوَْ قَريِبٌ لِ قاَلَ: حَجَجْتَ عَنْ نَ فْسِكَ؟ قاَلَ: لََ، قاَلَ: حُجَّ عَنْ نَ فْسِكَ ثَُُّ حُجَّ عَنْ 

 7وابن ماجه( )رواه أبو داود  شُبْْمَُةَ 

Artinya:  

Dari Ibnu Abbas r.a. pada saat melaksakan haji, Rasulullah saw. 
mendengar seorang lelaki berkata “Labbaik ‘an Syubramah” (labbaik/aku 
memenuhi panggilanmu ya Allah, untuk Syubramah), lalu Rasulullah 
bertanya “Siapa Syubramah?”. “Dia saudaraku, ya Rasulullah”, jawab 
lelaki itu. “Apakah kamu sudah pernah haji?” tanya beliau Rasulullah. 
“Belum”, jawabnya. “Berhajilah untuk dirimu, lalu berhajilah untuk 
Syubramah”, lanjut Rasullah saw. (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah). 

Penunaian ibadah haji oleh orang lain hanya sah jika memenuhi syarat-

syarat sebagai berikut:8 

1) Ketidakmampuan yang menghinggapi orang yang dihajikan (amir) 

biasanya berlangsung terus-menerus hingga mati, misalnya sakit kronis 

yang tidak bisa diharapkan lagi kesembuhannya, atau orang tersebut 

tertahan. Dalam kondisi ini, jika orang lain yang bersedia menggantikan 

dan menunaikan haji atas namanya, maka hal itu diperbolehkan. Namun 

jika kelak udzur yang menimpanya hilang dan orang tersebut mampu 

menunaikannya sendiri, maka ia tetap harus menunaikan haji sendiri. 

2) Orang yang menghajikan (na’ib) harus berniat melakukan ibadah atas 

nama amir (orang yang dihajikan), dengan mengatakan: Aku ihram atas 

nama si Fulan. Dalam hal ini, niat di hati saja sudah cukup. Namun, jika 

ia berniat atas nama diri si na’ib sendiri, maka haji tersebut tidak berlaku 

untuk orang yang dihajikan. Orang yang menghajikan harus sudah 
 

6 Gus Arifin, Fiqih Haji & Umrah, h. 55. 

7 Ibnu Hajar al-Asqalani, Bulughul Maram min Adillatil Ahkam (Al-Azhar: Dar al-

Kutub Al- Islamiyah, 2002), h. 158. 

8 Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Al-Wasith fil 

Fiqh al-Ibadat, terj. Kamran as’at Irsyady dan Ahsan Taqwin, Fiqh Ibadah: Thaharah, Shalat, 

Zakat, Puasa, dan Haji, h. 569-571. 
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melaksanakan ibadah haji, apabila tidak makan ia harus melaksanakan 

haji terlebih dahulu kemudian melaksanakan ibadah haji untuk orang lain 

yang ingin dibadalkan hajinya. 

3) Biaya haji sepenuhnya atau sebagian besarnya berasal dari amir. Sehingga 

jika ada seseorang yang secara sukarela mendermakan hartanya untuk 

menghajikan orang lain maka hal itu tidak mencukupi, kecuali jika ia 

memang berwasiat demikian. Jika tidak berwasiat dan salah seorang ahli 

waris secara sukarela menyumbangkan hartanya untuk menghajikannya, 

maka kemungkinan besar badal haji tersebut diterima dan mencukupi 

sesuai dengan pendapat Imam Malik, Asy-Syafi’i, Ahmad, dan salah satu 

versi pendapat kalangan mazhab Hanafi, mengingat keserupaan hal 

tersebut dengan utang dan Rasulullah saw. juga pernah bersabda (pada 

wanita dari Khats’am yang hendak menghajikan ayahnya), “Hajilah atas 

namanya!”. Dalam sabda tersebut beliau tidak menyinggung masalah 

harta (biaya), sehingga haji atas nama orang lain sah secara mutlak. 

4) Kedua belah pihak muslim dan berakal (akil), jika salah satu pihak bukan 

muslim (tidak beragama Islam) maka tidak boleh dilaksanakan badal haji. 

5) Na’ib harus sudah mumayyiz atau remaja (murahiq) dengan bahasa lain 

sudah balig, dan dalam hal ini wanita boleh menghajikan laki-laki, 

begitupun sebaliknya laki-laki juga dapat menghajikan wanita. 

 

B. Kaidah Kesahihan Hadis  

Pada penelitian ini peneliti berfokus pada hadis-hadis tentang badal haji 

orang yang masih hidup, setelah mempelajari lebih lanjut tentang keberadaan 

hadis Nabi saw. dalam Islam yang merupakan sumber hukum kedua setelah al-

Qur’an. Namun, hadis tidak begitu diperhatikan pada awal Islam. Inilah yang 

menjadi perbedaan besar pengkajian hadis dan al-Qur’an sebagai sumber hukum.  

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

valid dan orisinil (qat}‘i> al-wurud), sehingga tidak perlu melakukan penelitian 

tambahan untuk memastikan bahwa ayat-ayat tersebut benar atau tidak. Hal ini 
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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).9 Oleh karena itu, ini sangat penting dilakukan untuk menilai validitas 

dan orisinalitas hadis Nabi saw. terkhusus pada hadis-hadis Nabi terkait badal 

haji orang yang masih hidup.  

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan kaidah kesahihan hadis yang 

dirumuskan oleh Ibn S{ala>h yang merupakan hasil telaahnya terhadap kitab S{ah}i>h} 

al-Bukha>ri dan S{ah}i>h} Muslim. Kedua kitab ini sangat penting dalam Islam dan 

dianggap sebagai kitab tersahih setelah al-Qur’an.10 Adapun kaidah yang 

dirumuskan Ibn S{ala>h ialah sebagai berikut: 

فَحُوَ  الصَّحِيحُ:  الْعَدْلِ الْْدَِيثُ  عَنِ  الضَّابِطِ  الْعَدْلِ  بنَِ قْلِ  إِسْنَادُه  يَ تَّصِلُ  الَّذِي  الْمُسْنَدُ  الْْدَِيثُ   
 11, وَلََ يَكُونُ شَاذًّا, وَلََ مُعَلَّلًً.تَحَاهُ الضَّابِطِ إِلََ مُن ْ 

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 (sanadnya), dan tidak mengandung sya>z 
(pertentangan) dan ‘illat (kecacatan)”. 

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

maka dianggap sahih oleh mayoritas ulama hadis,12 seperti al-Nawa>wi>, Ibn Kas\i>r, 

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

mereka memberikan formulasi yang berbeda, inti dari definisi yang mereka 

ajukan mewakili apa yang diduga telah diterapkan oleh al-Bukha>ri> dan Muslim 

 
9 M. Yusuf Assagaf, “Manajenen Hati Perspektif Hadis Nabi Muhammad saw.”, Tesis 

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

10 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. 

11 ‘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. 

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

Jakarta: PT. Mizan Publika, 2009), h. 17.  
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dalam kitab S{ah}i>h}nya.13 Kaidah yang dirumuskan oleh Ibn S{ala>h kemudian 

digunakan oleh kebanyakan ulama untuk menilai kualitas hadis baik secara sanad 

maupun matan dengan rumusan berikut:  

1) Ittis}a>l al-Sanad (ketersambungan sanad),  

2) al-‘Adl (perawinya bersifat adil),  

3) D{a>bit} (perawinya memiliki kekuatan hafalan)  

Ketiga unsur tersebut menjadi acuan untuk menilai kualitas sanad. 

Sedangkan pada matan hadis yaitu:  

1) Tidak terjadi sya>z\ (pertentangan)   

2) Tidak terdapat ‘illat (kecacatan), kedua unsur tersebut menjadi acuan 

untuk menilai kualitas matan. M. Syuhudi Ismail juga mengembangkan 

hal senada dengan menggunakan istilah kaidah mayor dan kaidah minor.14 

1. Kaidah Kesahihan Sanad  

a) Ittis}a>l al-Sanad 

Menurut Abu> Syuhbah, Ittis}a>l al-Sanad berarti bahwa setiap perawi 

mendengar hadis yang diriwayatkannya dari periwayat yang berada di atasnya 

secara langsung, tanpa ada rawi yang dihilangkan dan perawi tersebut 

mendengarnya dimana saja.15 Sedangkan menurut M. Syuhudi Ismail, 

ketersambungan sanad yaitu, setiap perawi dalam sebuah sanad 

meriwayatkannya dari perawi yang paling dekat 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) 

hingga sampai kepada sahabat yang langsung menerima hadis dari Nabi 

Muhammad saw.16 

 

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

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

14 M. Syuhudi Ismail, Kaidah Kesahihan Sanad Hadis, h. 9.  

15 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. 

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



24 
 

Namun, al-Bukhari dan Muslim berbeda dalam menetapkan standar hadis 

yang dianggap sahih, terutama dalam hal ketersambungan sanad antara perawi 

hadis. Al-Bukhari mengharuskan pertemuan antara kedua orang perawi atau 

antara guru dan muridnya, meskipun pertemuan ini hanya terjadi sekali. 

Sedangkan, Muslim tidak mengharuskan pertemuan antara perawi atau antara 

guru dan murid, yang penting bagi mereka ialah kedua orang perawi atau guru 

murid itu hidup pada masa yang sama atau sezaman.17  

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)18 

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

Dalam tesisnya yang berjudul "Manajemen Hati Perspektif Hadis Nabi 

Muhammad saw.", M. Yusuf Assagaf menjelaskan bahwa langkah pertama yang 

 

17 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), 

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

Historisitas dan Aplikasi, h. 33. 

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

Aplikasi, h. 41-53.  
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harus dilakukan untuk mengidentifikasi sesazaman dan terjadinya pertemuan 

antara perawi atau guru dan murid adalah mengikuti biografi perawi, tahun 

lahirnya, dan rihlah yang dilakukan.19 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-Hadis Dalam Kaidah Kesahihan Hadis (Sebuah Rekonstruksi 

Metodologis)" menjelaskan bahwa Jika tahun lahir periwayat tidak ditemukan, 

salah satu cara untuk mengetahui apakah ada kemungkinan bertemu atau 

minimal semasa antara kedunya adalah dengan melihat tahun lahir masing-

masing periwayat. Dengan asumsi jarak antara keduanya tidak lebih dari empat 

puluh tahun, pertemuan mungkin terjadi dengan asumsi seorang periwayat rata-

rata berusia enam puluh tahun. Namun, jika jarak antara keduanya lebih dari 

empat puluh tahun, perlu dilakukan penyelidikan lebih lanjut untuk memastikan 

apakah pertemuan itu terjadi atau tidak.20 

3. 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, validitas data dari 

hubungan guru dan murid ini harus dilihat dari dua sisi, mulai dari sanad pertama 

hingga sanad terakhir. Namun, jika tidak ada hubungan di satu sisi sanad, sanad 

tersebut dianggap terputus, baik di awal, tengah, atau akhir sanad.21 

Berdasarkan penjelasan diatas, biografi perawi, tempat lahir dan wafat, 

tahun lahir dan wafat, serta rihlah perawi dalam mencari hadis, dapat digunakan 

untuk mengukur kesezamanan dan pertemuan antar perawi. Dengan 

menggunakan persyaratan yang ditetapkan oleh al-Bukhari adanya pertemuan 

 

19 M. Yusuf Assagaf, “Manajemen Hati Perspektif Hadis Nabi Muhammad saw.”, Tesis, 

h. 45. 

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

(Sebuah Rekonstruksi Metodologis)”, Disertasi, h. 132. 

21 I Gusti Bagus Agung Perdana Rayyn, “Studi Kritik Hadis-hadis Mengusap Khuf 

dalam Kitab al-Z|ikra> Karya K.H. Lanre Said”, Skripsi (Makassar: Fak. Ushuluddin dan Filsafat 

UIN Alauddin Makassar, 2021), h. 31. 
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atau dengan mempertimbangkan kemungkinan pertemuan sesuai dengan 

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.22 Namun, makna 

adil dalam penelitian ini adalah bersikap jujur, terutama dalam meriwayatkan 

hadis dari Nabi Muhammad saw. Sedangkan adil menurut istilah sebagaimana 

dijelaskan oleh Ibn al-S}ala>h}, mayoritas ulama hadis dan fiqhi sepakat bahwa 

orang yang meriwayatkan sesuatu harus memenuhi keadilan dan ked}abit}-an saat 

meriwayatkannya. Jumhur ulama juga telah merinci keadilan seorang perawi 

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

muru’ah.23 

c) Perawinya D{a>bit} 

Berdasarkan definisi bahasa dan istilah d}a>bit}, dapat dipahami bahwa 

ulama menggunakan istilah ini untuk menggambarkan kulitas hafalan seorang 

perawi hadis saat menyampaikan hadis, yang berasal dari kekuatan ingatan atau 

kecermatan hafalan dalam menyampaikan (memiliki hafalan yang kuat).24 

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

sebagai berikut:25 

1) D{abt} al-S{adr 

D{abt} al-S{adr berarti kuat dalam dada, yang berarti memiliki daya ingat 

dan hafalan yang kuat sejak perawi menerima hadis dari seorang guru hingga 

 

22 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. 

23 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. 

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

Aplikasi, h. 65. 

25 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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mereka dapat meriwayatkannya kepada orang lain atau dapat meriwayatkannya 

kapan saja diperlukan. 

2) D{abt} al-Kita>b 

D{abt} al-Kita>b yaitu kuat dalam hal tulisan, artinya tulisan hadisnya sejak 

mendengar dari gurunya terpelihara dari perubahan, pergantian, dan kekurangan. 

Singkatnya, kesalahan penulisan yang diubah dan diganti tidak terjadi karena hal 

itu akan menimbulkan keraguan atas ked}abit}-an seorang perawi. 

3) Tamm al-D{abt 

Di Indonesia, istilah tamm al-d}abt dapat berarti ked}a>bit}an yang sempurna 

atau d}a>bit} plus. Istilah ini ditujukan kepada perawi yang hafal dengan sempurna 

hadis yang diterimanya dan mampu menyampaikan hadis dengan baik yang 

dihafalkannya kepada orang lain dan mampu memahami hadis yang dihafalnya 

dengan baik.26  

Berdasarkan penjelasan diatas, jelas bahwa ked}a>bit}an seorang perawi hadis 

memiliki pengaruh besar terhadap apa yang diterima dan disampaikan orang lain. 

Oleh karena itu, ked}a>bit}an perawi adalah unsur penting 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.27 Berdasarkan penjelasan tersebut maka 

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

berbeda atau menyalahi yang lainnya. 

Ulama berbeda pendapat tentang pengertian sya>z dalam istilah. Secara 

garis besar ada tiga pendapat yang menonjol, yaitu:28 

 

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

Aplikasi, h. 71. 

27 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. 

28 ‘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 berpandangan bahwa sya>z adalah suatu hadis yang 

diriwayatkan seorang s\iqah tetapi bertentangan dengan hadis yang 

diriwayatkan orang yang lebih s\iqah atau banyak periwayat s\iqah.  

2) Al-H{a>kim mengatakan bahwa sya>z adalah hadis yang diriwayatkan orang 

s\iqah dan tidak ada periwayat s\iqah lain yang meriwayatkannya.  

3)  Abu> Ya‘la al-Khafili berpendapat bahwa sya>z adalah hadis yang sanadnya 

hanya satu macam, baik periwayatnya bersifat s\iqah  maupun tidak. 

M. Syuhudi Ismail menjelaskan ada empat indikator untuk mengetahui 

sya>z (pertentangan) pada matan hadis, yaitu: Sanad hadis bersangkutan 

menyendiri, matan hadis bersangkutan bertentangan dengan matan hadis yang 

sanadnya lebih kuat, bertentangan dengan al-Qur’an dan bertentangan dengan 

akal sehat dan fakta sejarah.29 

b) Terhindar dari ‘illat 

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

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

pada sesuatu.30 Sementara menurut bahasa, ‘illah adalah sebab-sebab yang samar 

atau tersembunyi yang dapat menyebabkan kecacatan sebuah hadis yang 

kelihatannya selamat dari berbagai kekurangan.31 Oleh karena ‘illat adalah 

sebuah penyakit tersembunyi atau samar yang terdapat dalam hadis, sehingga 

membuat hadis tersebut berkualitas daif. 

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

yaitu: Terdapat idra>j (sisipan yang dilakukan oleh perawi s\iqah pada matan 

hadis), terdapat penggabungan matan hadis, baik sebagian atau seluruhnya pada 

matan hadis yang lain oleh perawi s\iqah, terdapat ziya>dah (penambahan satu lafal 

 

29 Arifuddin Ah}mad, 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. 

30 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. 

31 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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atau kalimat yang bukan bagian dari hadis yang dilakukan oleh perawi s\iqah), 

terdapat inqila>b (pembalikan lafal-lafal pada matan hadis), terdapat tah}ri>f atau 

tas}h{i>f  (perubahan huruf atau syakal pada matan hadis) dan atau terdapat 

kesalahan lafal dalam periwayatan hadis secara makna.32 Namun indikator-

indikator diatas tidaklah menjadikan hadis tersebut daif jika ditemukan dalam 

sebuah hadis. Hadis tersebut dianggap daif jika indikator-indikator tersebut 

merusak substansi maknanya, jika indikator-indikator tersebut tidak merusak 

substansi maknanya sama sekali, hadis tersebut dianggap diriwayatkan secara 

makna (riwa>yah bi al-ma‘na>).33 

 

C. Ilmu Ma’ani al-H{adi>s 

Ilmu ma’ani al-Hadis adalah ilmu untuk merumuskan makna pengertian 

yang langsung bisa dipahami dari teks tersurat yang pada ungkapannya dan 

kehendak yang sebenarnya dari ungkapan itu sendiri, ma’na al-mafhum dan 

ma’na al-murad adalah alat uji yang digunakan untuk mengontrol kedua makna 

itu sendiri yang melibatkan instrumen kaidah linguistik bahasa arab klasik, 

prinsip syariah dan mencermati kenyataan hal ihwal kehidupan Nabi atau 

Rasulullah saw. dan para sahabat beliau.34 Kata al-Ma’na mempunyai arti sebagai 

suatu maksud yang muncul dan tampak pada sesuatu “kata” jika diadakan 

pembahasan atasnya. Dalam Ilmu Balaghah dinyatakan bahwa Ilmu al-Ma’a>ni 

berarti Ilmu yang mempelajari tentang hal ihwal kata “Arab” sesuai dengan 

keadaannya, sehingga ada perbedaan pandangan tentang kalimat tertentu karena 

keadaannya yang berbeda. Ma’a>ni> al-Hadi>s berarti pemunculan sesuatu isi yang 

terdapat dalam ucapan Nabi Muhammad saw. dengan demikian Ilmu Ma’a>ni> al-

 

32 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. 

33 Lihat catatan kaki ke-30: I Gusti Bagus Agung Perdana Rayyn, “Studi Kritik Hadis-

hadis Mengusap Khuf dalam Kitab al-Z|ikra> Karya K.H. Lanre Said”, Skripsi (Makassar: Fak. 

Ushuluddin dan Filsafat UIN Alauddin Makassar, 2021), h. 14. 

34 Nur Fadhilah, Ma’anil Hadith (Sidoarjo: Qisthos Digital Press, 2011), h. 272-273 
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Hadi>s berarti ilmu yang mempelajari tentang hal ihwal lafal dan makna yang 

terdapat di dalam berbagai matan hadis sesuai dengan tuntutan kondisinya.35 

Pentingnya Ilmu Ma’a>ni> al-Hadi>s didasarkan pada beberapa faktor. Yang 

pertama adalah bahwa beberapa hadis Nabi Muhammad saw. memuat kata-kata 

yang sulit “Garib”. Kedua, adalah bahwa beberapa hadis Nabi Muhammad saw. 

memuat pernyataan yang “Musykil”. Ketiga, adalah adakalanya sabda Nabi 

Muhammad saw. berhubungan dengan kondisi masyarakat tertentu. Keempat, 

adalah adakalanya petunjuk sebuah hadis bersifat umum dan berhubungan erat 

dengan keadaan masyarakat tatkala hadis itu terjadi. Dan kelima, bahasa 

memiliki sejarah.36 

Adapun metodologi dalam pemahaman hadis terdiri interpretasi tekstual, 

interpretasi kontekstual, dan interpretasi intertekstual. 

1. Interpretasi Tekstual 

Interpretasi tekstual adalah interpretasi atau pemahaman terhadap matan 

hadis berdasarkan teksnya semata, baik yang diriwayatkan secara lafal maupun 

yang diriwayatkan secara makna atau memperhatikan bentuk dan cakupan 

makna. Teknik interpretasi tekstual adalah teknik yang cenderung mengabaikan 

dari pertimbangan latar belakang peristiwa yang terjadi “wuru>d” hadis maupun 

dalil lainnya. Adapun dasar penggunaan teknik interpretasi tekstual ini yakni 

bahwa setiap dari ucapan maupun perilaku Nabi Muhammad saw. tidaklah 

terlepas dari konteks kewahyuan bahwa segala sesuatu yang disandarkan kepada 

Nabi Muhammad saw. merupakan wahyu, hal tersebut didasarkan pada QS al-

Najm/53: 3-4: 

٤ ٣ اِنْ هُوَ اِلََّ وَحْيٌ ي ُّوْحٰى    وَمَا يَ نْطِقُ عَنِ الْْوَٰى 

 

 

35 Arifuddin Ahmad, Metodologi Pemahaman Hadis; Kajian Ilmu Ma’ani al-Hadis (Cet. 

II; Makassar: Alauddin University Press, 2013), h. 4-6. 

36 Arifuddin Ahmad, Metodologi Pemahaman Hadis; Kajian Ilmu Ma’ani al-Hadis, h. 7-

13 
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Terjemahnya: 

3. Dan tidaklah yang diucapkannya itu (al-Qur’an) menurut keinginannya. 
4. Tidak lain (al-Qur’an itu) adalah wahyu yang diwahyukan 
(kepadanya).37 

Oleh karena itu, apa yang disebutkan secara eksplesit sebagai hadis Nabi 

harus dipahami seperti apa adanya, kecuali jika ada kesulitan didalamnya maka 

haruslah ditakwilkan. Adapun hal yang harus diperhatikan dan juga 

dipertimbangkan dalam memahami hadis Nabi melihat dari segi teksnya seperti, 

teknik periwayatan, gaya bahasa, dan juga kandungan hadisnya. Ragam teknik 

periwayatan terbagi dalam dua bagian, yang Pertama periwayatan hadis secara 

lafal dan makna. Periwayatan hadis secara lafal berarti periwayatan hadis dengan 

redaksinya atau matannya yang persis seperti apa yang diwurudkan oleh Nabi 

Muhammad saw.38 Periwayatan hadis secara makna yaitu periwayatan yang 

dimana matan tidak persis yang telah diwurudkan atau yang diucapkan oleh Nabi 

Muhammad saw., tetapi memiliki kandungan makna yang sama.39 Kedua 

periwayatan Tamm dan Na>qis, periwayatan “Tamm” ialah periwayatan hadis 

yang dimana mengemukakan semua matan hadis seperti yang telah diwurudkan 

oleh Nabi Muhammad saw. dan periwayatan Na>qish ialah periwayatan hadis 

yang dimana mengemukakan sebagian dari matan hadis seperti yang diwurudkan 

oleh Nabi Muhammad saw.40 Interpretasi tekstual juga mempertimbangkan segi 

bentuk dan gaya bahasa yang digunakan dalam matan hadis, maksudnya dalam 

menyampaikan sabdanya Nabi saw. menekankan pada penggunaan bahasa 

standar (fushhah) dan pemelihan susunan kalimat dan kosa kata yang tepat.41 

 

 

 

37 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an Terjemah Al-Amzar (Bandung: 

PT. Dinamika Cahaya Pustaka Graha Jabar Ekspres, 2018). h. 526. 

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

20.  

39 Arifuddin Ahmad, Metodologi Pemahaman Hadis; Kajian Ilmu Ma’ani al-Hadis, h. 24. 

40 Arifuddin Ahmad, Metodologi Pemahaman Hadis; Kajian Ilmu Ma’ani al-Hadis, h. 34-

35. 

41 Arifuddin Ahmad, Metodologi Pemahaman Hadis; Kajian Ilmu Ma’ani al-Hadis, h. 38.  
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2. Interpretasi Intertekstual 

Interteks dapat diartikan sebagai jaringan hubungan antara satu teks 

dengan teks lain. Interpretasi intertekstual pertama diilhami oleh gagasan 

pemikiran dari Mikhail Bakhtin, filsuf Rusia yang mempunyai minat besar pada 

sastra, menurutnya pendekatan intertekstual menekankan kepada pengertian 

bahwa sebuah teks sastra dipandang sebagai tulisan sisipan ataupun cangkokan 

pada kerangka teks-teks sastra lain, seperti tradisi, jenis sastra, parodi, acuan, 

ataupun kutipan.42 Kajian interteks berusaha menemukan aspek-aspek tertentu 

yang telah ada pada karya-karya sebelumnya pada karya yang muncul lebih 

kemudian. Tujuan kajian interteks itu sendiri adalah untuk memberikan makna 

secara lebih penuh terhadap karya tersebut. 

Dari uraian di atas, maka dapat dinyatakan bahwa interpretasi 

intertekstual dapat diartikan sebagai memahami teks dengan teks yang lainnya, 

baik itu dalam satu teks ataupun di luar teks karena adanya hubungan yang 

terkait, penggunaan istilah interpretasi intertekstual dalam kajian hadis dapat 

juga disebut sebagai teknik “Munasabah” dalam Kajian Tafsir. Dalam memahami 

Hadis Nabi maka hendaknya berupaya untuk mengaitkannya dengan al-Qur’an 

karena ia merupakan “baya>n” terhadap al-Qur’an itu sendiri, tidak sedikit 

masalah juga perkara yang tidak dapat dipertemukan “khilafiyah” yang dimana 

didasarkan pada Hadis Nabi sebab masalah tersebut telah mengabaikan petunjuk 

Al-Qur’an yang berkenaan dengannaya. Adapun di kalangan ulama ada yang 

membagi fungsi hadis terhadap al-Qur’an sebagai baya>n al-Tafsir wa al-tafshi>l, 

baya>n al-Tawki>d wa al-Taqri>r, dan baya>n al-Tasyri> bahkan ada juga yang 

mengatakan bahwa hadis adalah sebagai baya>n al-Nasakh terhadap al-Qur’an.43 

3. Interpretasi Kontekstual 

Interpretasi Kontekstual adalah menginterpretasikan ataupun memahami 

matan hadis dengan memperhatikan “asbab al-wurud al-hadis” (Konteks di masa 

 

42 Redyanto Noor, “Perspektif Resepsi Novel Chiklit dan Teenlit Indonesia” dalam 

Makalah Diskusi Program Studi S3 Sastra, 2007, h. 4-5. 

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

104-105. 
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Rasul, pelaku sejarah, peristiwa sejarah, waktu, tempat, dan bentuk peristiwa) 

dan juga konteks kekinan atau konteks masa kini. Adapun dasar penggunaan 

teknik adalah bahwa Nabi Muhammad saw. merupakan teladan yang terbaik 

“uswatun hasanah”. Pendekatan yang digunakan dalam teknik interpretasi 

kontekstual ialah pendekatan holistik dan juga pendekatan multidisipliner 

ataupun beberapa pendekatan atau pendekatan tertentu bagi disiplin ilmu 

kontemporer, seperti pendekatan historis, pendekatan sosiologis, pendekatan 

antropologis, pendekatan hermeneutika, pendekatan semiotik, dan yang 

semacamnya.  

Teknik interpretasi kontekstual dimaksudkan untuk menguatkan makna 

formal juga menegaskan makna yang subtansial, aplikasinya bersifat universal 

lokal dan temporal. Pengaplikasian teknik interpretasi kontekstual ini dapat 

dilakukan dengan dapat dilakukan dengan cara memahami kandungan hadis Nabi 

itu sendiri dengan memperhatikan segi konteksnya yaitu dengan dilihat dari segi 

ada tidaknya sebab al-wurud, yaitu dilihat dari segi Nabi Muhammad saw. 

sebagai subyek hadis, sebagai Rasulullah, kepala Negara atau pemimpin 

masyarakat, hakim, suami, atau pribadi. Adapun dilihat dari segi obyeknya yaitu, 

pihak yang dihadapi, Nabi saw. dalam menyampaikan sabdanya sangat 

memperhatikan latar belakang budaya, kapasitas iman, kapasitas intelektual, dan 

juga kondisi kejiwaan audiencenya, adapun yang dilihat dari bentuk peristiwa, 

qawliyah, fi’liyah, dan juga taqririyah Rasulullah saw. pertanyaan dan perbuatan 

audience dan juga tempat maupun waktu peristiwa Hadis.  

Adapun dalam hal Asbab wurud al-Hadis, ulama memberikan definisi 

yang diungkapkan oleh al-Suyuthi> bahwa asba>b wuru>d al-Hadi>s adalah sesuatu 

yang menjadi metode untuk menentukan maksud suatu hadis yang yang bersifat 

umum, khusus, mutlak, muqayyad, dan juga untuk menentukan ada tidaknya 

naskh atau pembatalan dalam suatu hadis dan sejenisnya. Al-Suyuthi> lebih 

mengacuh kepada fungsi asba>b wuru>d al-Hadi>s jika definisi tersebut diteliti 

secara kritis yang dimana untuk menentukan “Takhshi>sh” dari yang ‘a>m atau 

umum, membatasi yang mutlak, dan untuk menentukan ada tidaknya naskh dan 
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mansu>kh dalam suatu hadis. Dari definisi asba>b wuru>d al-Hadi>s di atas maka 

dapat ditarik kesimpulan bahwa asba>b wuru>d al-Hadi>s merupakan konteks 

hostorisitas baik berupa peristiwa ataupun pertanyaan-pertanyaan yang lainnya 

yang dimana terjadi pada saat hadis tersebut disabdakan oleh Nabi saw. ia dapat 

berfungsi sebagai pisau analisis untuk menentukan apakah hadis tersebut bersifat 

khusus, umum, mutlak ataupun muqayyad, na>sikh atau mansu>kh.44 Dalam 

memahami hadis secara konteks ada hal penting yang perlu diperhatikan yaitu 

bentuk peristiwa yang mengitari hadis Nabi saw. baik itu dalam bentuk 

pertanyaan ataupun tidak atau peristiwa-peristiwa gugatan atapun transaksi dan 

sejenisnya.45  

Adapun yang dilihat dari segi tempat wuru>dnya Hadis, jika dicermati 

definisi hadis sebagai sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah Saw. baik 

berupa perkataan, perbuatan, taqri>r juga hal ihwal beliau, maka dapat diduga 

bahwa tempat peristiwa wuru>dnya sebuah hadis itu berbdeda-beda boleh jadi di 

dalam suatu majelis, di pasar, di perjalan, dan juga di tengah berkecamuknya 

perang.46 Adapun hal mempertimbangkan perkembangan peradaban, sebagaimana 

penjelasannya yakni bahwa hadis Nabi sebagai baya>n terhadap al-Qur’an yang 

bersifat sya>mi>l dan ka>mil atau menyangkut seluruh aspek kehidupan dan 

sempurna serta bersifat universal sekalipun aplikasinya ada yang bersifat 

temporal dan lokal, tentunya menyifati al-Qur’an itu sendiri, oleh karenanya 

hadis-hadis Rasulullah saw. yang kandungannya berkembang hendaknya mampu 

mengantisipasi perkembangan tersebut.47 

 

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

119-121.  

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

146. 

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

158. 

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

168. 
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BAB III 

KUALITAS HADIS TENTANG BADAL HAJI ORANG YANG MASIH HIDUP 

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

Adapun lafal hadis sebagai objek penelitian adalah sebagai berikut:  

، إِنَّ أَبِ شَيْخٌ كَبِيٌر، قَدْ أَنَّ امْرَأةًَ، مِنْ خَثْ عَمٍ جَاءَتِ النَّبَِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ  وَسَلَّمَ فَ قَالَتْ: يََ رَسُولَ اللََِّّ
، عَلَى عِبَادِهِ فِ الَْْجِ ، وَلََ يَسْتَطِيعُ أدََاءَهَا فَ هَلْ يُُْزئُِ عَنْهُ، أَنْ أؤَُدِ يَ هَا عَنْهُ؟   أفَْ نَدَ وَأدَْركََتْهُ فَريِضَةُ اللََِّّ

 قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: »نَ عَمْ« 
Untuk mengetahui kejelasan hadis beserta sumber-sumbernya, dalam 

penelitian ini peneliti menggunakan lima metode: 

1. Metode berdasarkan lafadz pertama matan hadis 

Dalam mengoperasikan metode ini, peneliti melakukan penelusuran 

melalui kitab Jam‘u al-Jawa>mi‘ al-Ma‘ru>f al-Kabi>r. Pada kitab ini peneliti 

memulai dengan mencari awal matan hadis melalui kata  ًَأَنَّ امْرأَة. Akan tetapi, setelah 

melakukan penelusuran peneliti tidak menemukan lafadz dari hadis yang dimaksud 

dalam kitab tersebut. Maka, peneliti memutuskan untuk melanjutkan pencarian ke 

metode selanjutnya.   

2. Metode berdasarkan salah satu lafadz matan hadis 

Adapun petunjuk yang ditemukan dengan menggunakan metode lafadz 

pertama matan hadis, yaitu dalam kitab al-Mu’jam al-Mufahras li Alfa>z} al-H}adi>s\ 

al-Nabawi> adalah sebagai berikut: 

 فرض

...[ ]قد[ وأدر كته ]  إن  أبى] شيخ كبير[ أدر كت أبى شيخا كبيرا:  ...]إن [ فر يضة اللَّ  فى الْج  

 فريضة اللَّ  فى الْج : عليه فريضة اللَّ  فى الْج   
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 جه   ،9قضاة   11,9, مناسك  ن   ،54حج     ت ، 25ناسك  م  د  ،407حج     م  ،  23صيد    خ
 2191،  1 حم ،**10مناسك 

Kode-kode yang tertera pada petunjuk tersebut menjelaskan bahwa hadis 

yang menjadi objek kajian terdapat dalam kitab: 

1) Shahih al-Bukhari kitab shaid ( صيد) nomor bab 23 

2) Shahih Muslim dalam kitab haji (  حج) nomor hadis 407 

3) Abu Dawud dalam kitab manasik (مناسك) nomor bab 25 

4) Al-Tirmidzi dalam kitab haji (  حج) nomor bab 54 

5) Al-Nasai’ dalam kitab manasik (مناسك) nomor bab 9, 11, kitab qadhat (قضاة) 

nomor bab 9 

6) Ibnu Majah dalam kitab manasik (مناسك) nomor bab 10** 

7) Ahmad bin Hanbal juz 1 nomor  219 

3. Metode berdasarkan periwayat pertama (rawi al-a’la) 

Dalam metode ini, penulis menggunakan kitab Tuhfa al-Asyraf bi Ma’rifah 

al-Atraf dengan nama sahabat Abdullah bin Abbas dan hasil penelusurannya 

sebagai berikut: 

]خ م ت س ق[ حديث: أن امرأة من خشعم قالت: يَ رسول الله! إن أبِ شيخ كبير -  11048
( عن أبِ عاصم، عن ابن جريج، عن  205أدركته فريضة الله فِ الْج ... الْديث. خ فِ الْج )

( عن علي بن خشرم، عن عيسى بن يونس، عن ابن جريج 2:  71الزهري، عنه به. م فيه )الْج  
( عن أحمد بن منيع، عن روح بن عبادة، عن ابن جريج به، وقال: حسن 85  به. ت فيه )الْج

  ُ صحيح. قال: وروى عن ابن عباس أيضاً عن سنان بن عبد الله الجهني، عن عمته عن النبِ  صَلَّى اللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فسألت محمداً ع ن هذه الروايَت؟ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وروى عن ابن عباس عن النبِ  صَلَّى اللََّّ

فقال: أصح شيء فِ هذا ما روى عن ابن عباس، عن الفضل بن عباس. قال محمد: ويحتمل أن 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ولم يذكر الذي سمعه منه. س  يكون ابن عباس سمعه من الفضل وغيره عن النبِ  صَلَّى اللََّّ

 

1 A. J. Weinsinck, al-Mu’jam al-Mufahras li Alfa>z} al-H}adi>s\ al-Nabawi>, juz 5, (Laeden: I.J 

Brill, 1955 M), h. 115. 
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( عن محمد بن هاشم البعلبكي، عن الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن الزهري 1:  9فِ القضاة )
 2( عن دحيم عبد الرحمن بن إبراهيم، عن الوليد بن مسلم به.4:  10نحوه. ق فِ الْج )

Adapun penjelasan mengenai kode diatas sebagai berikut: 

1) Kode untuk خ menunjukkan bahwa hadis tersebut terdapat pada Shahih 

Bukhari  

2) Kode untuk م menunjukkan bahwa hadis tersebut terdapat pada Shahih 

Muslim  

3) Kode untuk ت menunjukkan bahwa hadis tersebut terdapat pada Imam 

Tirmidzi 

4) Kode untuk س menunjukkan bahwa hadis tersebut terdapat pada An-Nasai 

5) Kode untuk ق menunjukkan bahwa hadis tersebut terdapat pada Ibnu 

Majah 

4. Metode berdasarkan tema hadis 

Pada metode ini, penulis menggunakan kitab Kanz al-‘Umma>l. Adapun 

tema hadis yang menjadi objek penelitian adalah Haji dan hasil penelusurannya 

sebagai berikut: 

عن علي أن امرأة من خثعم شابة قالت: يَ رسول الله إن أبِ شيخ كبير قد أقعد أدركته فريضة الله 
 3على عباده فِ الْج لَ يستطيع أداءها فهل يُزئ عنه أن أؤديها عنه؟ قال: نعم. "الشافعي ق".

Makna huruf ق adalah kode untuk Imam al-Baihaqi dalam kitab sunannya 

5. Metode berdasarkan status hadis 

Dalam upaya melakukan pelacakan hadis yang penulis ingin teliti, penulis 

tidak menemukan hadis yang dimaksud dengan menggunakan metode yang ke-

lima ini. Tentunya setelah memaksimalkan penggunaan kitab yang diperlukan dan 

bantuan aplikasi maktaba syamilah. 

 

2 Abi> al-H}ajja>j al-Mizzy, Tuhfah al-Asyra>f bi Ma‘rifah al-At{ra>f, Juz 8 (al-Maktab al-

Isla>miy- al-Dira>sah al-Qayyimah, t.th), h. 266. 

3 Alau al-Din ‘Aliy al-Muqtiy bin Hisam al-Din, Kanzu al-‘Ummal fi Sunan al-Aqwal wa 

al-Af’al, Juz 5 (Muassasah al-Risalah, 1401 H/1981 M), h. 269. 
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Setelah melakukan penelusuran melalui tiga metode takhrij, penulis 

menemukan 9 riwayat yang terdapat pada 7 Imam. Adapun rinciannya sebagai 

berikut:  

1) Shahih al-Bukhari Kitab S}aid Nomor Bab 23 

عَنْ   -1854  شِهَابٍ،  ابْنُ  ثَ نَا  حَدَّ سَلَمَةَ،  أَبِ  بْنُ  العَزيِزِ  عَبْدُ  ثَ نَا  حَدَّ إِسْماَعِيلَ،  بْنُ  مُوسَى  ثَ نَا  حَدَّ
هُمَا، قاَلَ: جَاءَتِ امْرَأةٌَ مِنْ خَثْ عَمَ عَامَ حَجَّةِ الوَدَاعِ، سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ عَنْ ابْنِ   ُ عَن ْ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللََّّ

طِيعُ أَنْ يَسْتَوِيَ قاَلَتْ: يََ رَسُولَ اللََِّّ إِنَّ فَريِضَةَ اللََِّّ عَلَى عِبَادِهِ فِ الَْجِ  أدَْركََتْ أَبِ شَيْخًا كَبِيراً لََ يَسْتَ 
 4احِلَةِ فَ هَلْ يَ قْضِي عَنْهُ أَنْ أَحُجَّ عَنْهُ؟ قاَلَ: »نَ عَمْ« عَلَى الرَّ 

 
2) Shahih Muslim Kitab Haji Nomor Hadis 407 

ثَ نَا يَحْيََ بْنُ يَحْيََ، قاَلَ: قَ رَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ  407 - (1334)  حَدَّ
، عَبْدِ اِلله بْنِ عَبَّاسٍ، أنََّهُ قاَلَ: كَانَ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ رَدِيفَ رَسُولِ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسَارٍ، عَنْ  

هَا وَتَ نْظرُُ إلِيَْهِ، فَجَعَلَ رَسُولُ   صَلَّى اللهُ  اللهِ فَجَاءَتْهُ امْرَأةٌَ مِنْ خَثْ عَمَ تَسْتَ فْتِيهِ، فَجَعَلَ الْفَضْلُ يَ نْظرُُ إِليَ ْ
عِبَادِهِ فِ   عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْرِفُ وَجْهَ الْفَضْلِ إِلََ الشِ قِ  الْْخَرِ، قاَلَتْ: يََ رَسُولَ اِلله، إِنَّ فَريِضَةَ اِلله عَلَى

 5أَحُجُّ عَنْهُ؟ قاَلَ: »نَ عَمْ«الَْْجِ ، أدَْركََتْ أَبِ شَيْخًا كَبِيراً لََ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَ ثْ بُتَ عَلَى الرَّاحِلَةِ، أفََ 
 

3) Abu Dawud dalam Kitab Manasik Nomor Bab 25 

بْنِ 1809 -  اللََِّّ  عَبْدِ  عَنْ  يَسَارٍ،  بْنِ  سُلَيْمَانَ  عَنْ  شِهَابٍ،  ابْنِ  عَنِ  مَالِكٍ،  عَنْ  الْقَعْنَبُِّ،  ثَ نَا  حَدَّ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَتْهُ امْرَأةٌَ   مِنْ خَثْ عَمٍ  عَبَّاسٍ، قاَلَ: كَانَ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ رَدِيفَ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللهُ 

عَلَيْهِ وَسَلَّ  هَا وَتَ نْظرُُ إلِيَْهِ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ  مَ يَصْرِفُ وَجْهَ  تَسْتَ فْتِيهِ فَجَعَلَ الْفَضْلُ يَ نْظرُُ إِليَ ْ
، إِنَّ فَريِضَةَ اللََِّّ عَلَى عِبَادِهِ فِ  الَْْجِ  أدَْركََتْ أَبِ شَيْخًا    الْفَضْلِ إِلََ الشِ قِ  الْْخَرِ، فَ قَالَتْ: يََ رَسُولَ اللََِّّ

 6 »نَ عَمْ، وَذَلِكَ فِ حَجَّةِ الْوَدَاعِ«قاَلَ: كَبِيراً لََ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَ ثْ بُتَ عَلَى الرَّاحِلَةِ، أفَأََحُجُّ عَنْهُ؟ 

 

4 Muhammad bin Isma’il Abu ‘Abdillah al-Bukhari al-Ja’fi, al-Jami’ al-Musnad al-Sahih 

al-Mukhtasar min Umur Rasulullah Sallallah ‘Alah wa Sallam wa Sunnatih – Sahih al-Bukhari, Juz 

3, h. 18. 

5 Muslim bin al-H{ajja>j Abu> al-H{asan al-Qusyairiy al-Naisa>bu>riy, Al-Musnad al-S{ah{i>h{ al-

Mukhtas}a>r bi Naqli al-‘Adli ila> saw, Juz 2 (Beirut : Da>r Ih{ya> al-Tura>s\ al-‘Arabiy, t.th) h. 973. 

6 Abu> Da>’ud Sulayma>n bin al-Asy‘as\ bin Ish{a>q al-Azdi> al-Sijista>ni>, Suna>n Abi> Da>wud, Juz 

2 (Cet I, Bairut : Da>r Ibn H{azmi thn.1418 H / 1997 M) h. 161. 



39 
 

 

4) Al-Tirmidzi dalam Kitab Haji Nomor Bab 54 

ثَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ  885 -  ثَ نَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ  حَدَّ ثَ نَا أبَوُ أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، قاَلَ: حَدَّ بَشَّارٍ، قاَلَ: حَدَّ
، عَنْ أبَيِهِ، عَنْ عُبَ يْدِ اِلله بْنِ أَبِ راَ فِعٍ، عَنْ عَلِيِ  بْنِ الْاَرِثِ بْنِ عَيَّاشِ بْنِ أَبِ ربَيِعَةَ، عَنْ زيَْدِ بْنِ عَلِيٍ 

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعَِرَفَةَ، فَ قَالَ: هَذِهِ عَرَفَةُ، وَهُوَ   ُ الْمَوْقِفُ،    بْنِ أَبِ طاَلِبٍ قاَلَ: وَقَفَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََّّ
يُر بيَِدِهِ عَلَى وَعَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ، ثَُُّ أفَاَضَ حِيَن غَرَبَتِ الشَّمْسُ، وَأرَْدَفَ أُسَامَةَ بْنَ زيَْدٍ، وَجَعَلَ يُشِ 

ئَتِهِ، وَالنَّاسُ يَضْربِوُنَ يََيِنًا وَشِِاَلًَ، يَ لْتَفِتُ إِليَْهِمْ، وَيَ قُولُ: يََ أيَ ُّهَا النَّاسُ عَلَيْكُمُ ال  سَّكِينَةَ، ثَُُّ أتََى جََْعًا  هِي ْ
يعًا، فَ لَمَّا أَصْبَحَ أتََى قُ زحََ فَ وَقَفَ  عَلَيْهِ، وَقاَلَ: هَذَا قُ زحَُ وَهُوَ الْمَوْقِفُ، وَجََْعٌ   فَصَلَّى بِِِمُ الصَّلاتََيْنِ جََِ

يَ فَ وَقَفَ،  كُلُّهَا مَوْقِفٌ، ثَُُّ أفَاَضَ حَتََّّ انْ تَ هَى إِلََ وَادِي مُحَسِ رٍ، فَ قَرعََ نََقَ تَهُ، فَخَبَّتْ حَتََّّ جَاوَزَ الوَادِ 
وَاسْتَ فْتَ تْهُ    أتََى الْمَنْحَرَ، فَ قَالَ: هَذَا الْمَنْحَرُ وَمِنًً كُلُّهَا مَنْحَرٌ.وَأرَْدَفَ الفَضْلَ ثَُُّ أتََى الجمَْرةََ فَ رَمَاهَا، ثَُُّ 

أفََ يُجْزئُِ أَنْ أَحُجَّ جَاريِةٌَ شَابَّةٌ مِنْ خَثْ عَمٍ، فَ قَالَتْ: إِنَّ أَبِ شَيْخٌ كَبِيٌر قَدْ أدَْركََتْهُ فَريِضَةُ اِلله فِ الَْجِ ،  
 7حُجِ ي عَنْ أبَيِكِ. عَنْهُ؟ قاَلَ: 

 

5)  Al-Nasa’i dalam Kitab Manasik Nomor Bab 9 

، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ،   -  2635 ثَ نَا سُفْيَانُ، عَنْ الزُّهْريِِ  بَةُ، قاَلَ: حَدَّ أَخْبََنَََ قُ تَ ي ْ
ريِضَةُ اللََِّّ فِ   فَ أَنَّ امْرَأةًَ مِنْ خَثْ عَمَ سَألََتِ النَّبَِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَدَاةَ جََْعٍ، فَ قَالَتْ: يََ رَسُولَ اللََِّّ 

 8«عَمْ الَْْجِ  عَلَى عِبَادِهِ، أدَْركََتْ أَبِ شَيْخًا كَبِيراً، لََ يَسْتَمْسِكُ عَلَى الرَّحْلِ، أفَأََحُجُّ عَنْهُ؟ قاَلَ: »ن َ 
 

6)  Al-Nasa’i dalam Kitab Manasik Nomor Bab 11 

عَنْ 2638 -  مَنْصُورٍ،  عَنْ  الْْمَِيدِ،  عَبْدِ  ابْنُ  وَهُوَ  جَريِرٌ  أَخْبََنَََ  قاَلَ:  إِبْ راَهِيمَ  بْنُ  إِسْحَاقُ  أَخْبََنَََ 
ى  اِلله صَلَّ مَُُاهِدٍ، عَنْ يوُسُفَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَبْدِ اِلله بْنِ الزُّبَيْرِ قاَلَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنْ خَثْ عَمَ إِلََ رَسُولِ  

جِ  فَ هَلْ يُُْزئُِ أَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَ قَالَ: إِنَّ أَبِ شَيْخٌ كَبِيٌر لََ يَسْتَطِيعُ الرُّكُوبَ وَأدَْركََتْهُ فَريِضَةُ اِلله فِ الَْْ 

 

7 Abu> ‘I<sa Muh}ammad bin ‘I<sa bin Saurah bin Mu>sa al-D{ah}h}a>k al-Tirmiziy, Al-Ja>mi al-

Kabi>r Sunan al-Tirmiziy , Juz 2 (Beirut: Da>r al-Garb al-Isla>miy, 1998 M), h. 224. 

8 Abu> ‘Abd al-Rah}ma>n Ah}mad bin Syu‘aib bin ‘Aliy al-Kura>sa>niy Al-Nasai, Al-Mujtabi> 
min al-Sunan, al-Sunan al-Sugra li al-Nasa>i, Juz 5 (Cet. II; Beiru>t: Maktab al-Mat}bu‘a>h al-

Isla>miyyah, 1406 H/1986 M), h. 117. 
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يهِ؟« قاَلَ:  أَحُجَّ عَنْهُ؟ قاَلَ: »أنَْتَ أَكْبََُ وَلَدِهِ؟« قاَلَ: نَ عَمْ قاَلَ: »أرَأَيَْتَ لَوْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ أَكُنْتَ تَ قْضِ 
 9نَ عَمْ قاَلَ: »فَحُجَّ عَنْهُ« 

 
7)  Al-Nasai’ dalam Kitab Qad}hat Nomor Bab 9 

ثَ نَا أبَوُ عَاصِمٍ، عَنْ زكََريََّ بْنِ إِسْحَقَ، عَنْ عَمْروِ بْنِ  5396 - دِينَارٍ،  أَخْبََنَََ مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، قاَلَ: حَدَّ
نَّ أَبِ شَيْخٌ كَبِيٌر  عَنْ أَبِ الشَّعْثاَءِ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلََ النَّبِِ  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَ قَالَ: إِ 

تَهُ أَكَانَ   10يُُْزئُِ عَنْهُ«أفَأََحُجُّ عَنْهُ؟ قاَلَ: »نَ عَمْ، أرَأَيَْتَ لَوْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَ قَضَي ْ
 

8)  Ibnu Majah dalam Kitab Manasik Nomor Bab 10 

ثَ نَا وكَِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الن ُّعْ 2906 -  بَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قاَلََ: حَدَّ ثَ نَا أبَوُ بَكْرِ بْنُ أَبِ شَي ْ مَانِ حَدَّ
، عَنْ عَمْروِ بْنِ أوَْسٍ، عَنْ   ، أنََّهُ أتََى النَّبَِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَ قَالَ: يََ رَسُولَ بْنِ سَالمٍِ أَبِ رَزيِنٍ الْعُقَيْلِيِ 

 11وَاعْتَمِرْ« اللََِّّ إِنَّ أَبِ شَيْخٌ كَبِيٌر، لََ يَسْتَطِيعُ الَْْجَّ، وَلََ الْعُمْرةََ، وَلََ الظَّعْنَ قاَلَ: »حُجَّ عَنْ أبَيِكَ، 
ثَ نَا عَبْدُ الْعَزيِزِ الدَّراَوَرْدِيُّ، عَ 2907 -  ثَ نَا أبَوُ مَرْوَانَ مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعُثْمَانُِّ قاَلَ: حَدَّ نْ عَبْدِ حَدَّ

بْ  عَبَّادِ  بْنِ  حَكِيمِ  بْنِ  حَكِيمِ  عَنْ   ، الْمَخْزُومِيِ  ربَيِعَةَ  أَبِ  بْنِ  عَيَّاشِ  بْنِ  الْْاَرِثِ  بْنِ  حُنَ يْفٍ الرَّحْمَنِ  نِ 
، عَنْ نََفِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ امْرَأةًَ، مِنْ خَثْ عَمٍ جَاءَتِ النَّبَِّ   صَلَّى اللهُ  الْأنَْصَاريِِ 

، إِنَّ أَبِ شَيْخٌ كَبِيٌر، قَدْ أفَْ نَدَ وَأَ  ، عَلَى عِبَادِهِ فِ الَْْجِ ، عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَ قَالَتْ: يََ رَسُولَ اللََِّّ دْركََتْهُ فَريِضَةُ اللََِّّ
 12سَلَّمَ: »نَ عَمْ« وَلََ يَسْتَطِيعُ أدََاءَهَا فَ هَلْ يُُْزئُِ عَنْهُ، أَنْ أؤَُدِ يَ هَا عَنْهُ؟ قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ 

 

9)  Ahmad bin Hanbal Juz 1 Nomor 219 

عَ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ امْرَأةًَ مِنْ خَثْ عَمَ  1890 -  ثَ نَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْريِِ ، سمَِ حَدَّ
ةَ اِلله فَريِضَ سَألََتْ رَسُولَ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، غَدَاةَ جََْعٍ، وَالْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ ردِْفهُُ، فَ قَالَتْ: إِنَّ  

 

9 Abu> ‘Abd al-Rah}ma>n Ah}mad bin Syu‘aib bin ‘Aliy al-Kura>sa>niy Al-Nasai, Al-Mujtabi> 
min al-Sunan, al-Sunan al-Sugra li al-Nasa>i, Juz 5, h. 117. 

10 Abu> ‘Abd al-Rah}ma>n Ah}mad bin Syu‘aib bin ‘Aliy al-Kura>sa>niy Al-Nasai, Al-Mujtabi> 
min al-Sunan, al-Sunan al-Sugra li al-Nasa>i, Juz 8, h. 229. 

11 Abi> ‘Abdullah Muh}ammad bin Yazi>d al-Quzwayniy al-Syah}i>r, Ibn Ma>jah, Sunan Ibn 

Ma>jah, Juz 2 (Cet 1; Maktabah al-Ma’a>rif li al-Nas\hi wa al-Tawzi>’l, t.th), h. 970. 

12 Abi> ‘Abdullah Muh}ammad bin Yazi>d al-Quzwayniy al-Syah}i>r, Ibn Ma>jah, Sunan Ibn 

Ma>jah, Juz 2, h. 970. 
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ى أَنْ أَحُجَّ فِ الَْْجِ  عَلَى عِبَادِهِ أدَْركََتْ أَبِ شَيْخًا كَبِيراً، لََ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَمْسِكَ عَلَى الرَّحْلِ، فَ هَلْ تَ رَ 
 13عَنْهُ؟ قاَلَ: "نَ عَمْ"

 
B. I’tibar Sanad 

Setelah penulis melakukan takhrij sebagai langkah awal penelitian, maka 

langkah selanjutnya penulis akan melakukan kegiatan i’tiba>r al-sanad. Kegunaan 

melakukan i’tiba>r, maka akan terlihat dengan jelas seluruh jalur sanad hadis yang 

diteliti, demikian juga dengan nama-nama periwayatnya, dan metode periwayatan 

yang digunakan masing-masing periwayat yang bersangkutan. Jadi kegunaan al-

‘itiba>r adalah untuk mengetahui keadaan sanad hadis seluruhnya dilihat dari ada 

tidaknya pendukung (corroboration) berupa periwayat yang berstatus syah}id14 dan 

muta>bi.15 

Berdasarkan hasil pengumpulan hadis yang merujuk pada kitab sumber, 

matan hadis yang menjadi objek penelitian ditemukan 10 jalur periwayatan dari 7 

kitab hadis diantaranya, 1 sanad pada kitab S{ah}i>h al-Bukhari>, 1 sanad pada kitab 

S{ah}i>h Muslim, 2 sanad pada kitab Ibnu Majah, 1 sanad pada kitab Abu Dawud, 3 

sanad pada kitab al-Nasa’i, 1 sanad pada kitab al-Tirmidzi dan 1 sanad pada kitab 

Musnad Ah}mad. Dari 10 jalur periwayatan tersebut, penulis menemukan adanya 

syahid dan muta>bi’. Penulis menemukan adanya perawi berstatus sya>hid sebanyak 

3 orang, yaitu Abi Razin al-‘Uqayli>, ‘Abdullah bin Zubair dan ‘Ali bin Abi T{a>lib. 

Penulis juga menemukan adanya perawi berstatus muta>bi’ sebanyak 5 orang, yaitu 

‘Amr bin Aus, Sulaima>n bin Yasa>r, Yusuf bin al-Zubair, Abi> Sya’ts}a’, dan 

‘Abdullah bin Abi> Ra>fi’. 

 

 

13 Abu> ‘Abdullah Ah}mad bin H}anbal bin Hila>l bin Asad al-Ayayba>niy, Musnad al-Ima>m 

Ah}mad bin H}anbal, Juz 3, h. 378. 

14 Syahid ialah periwayat yang berstatus pendukung yang berkedudukan sebagai sahabat 

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

1992), h. 50.  

15 Mutabi atau biasa disebut dengan tabi’  dengan jamak tawabi’ ialah periwayat yang 

berstatus pendukung pada periwayat yang bukan sahabat. Lihat, M. Syuhudi Ismail, Metodologi 

Penelitian Hadis Nabi (Cet. I; Jakarta: Bulan Bintang, 1992), h. 50.  
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C. Kritik Sanad  

Jalur periwayatan sanad yang akan menjadi Objek penelitian yaitu Hadis 

yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, sebagai berikut: 

ثَ نَا عَبْدُ الْعَزيِزِ الدَّراَوَرْدِيُّ، عَ  ثَ نَا أبَوُ مَرْوَانَ مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعُثْمَانُِّ قاَلَ: حَدَّ نْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَدَّ
، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حَكِيمِ بْنِ عَبَّادِ بْ  ، عَنْ الْْاَرِثِ بْنِ عَيَّاشِ بْنِ أَبِ ربَيِعَةَ الْمَخْزُومِيِ  نِ حُنَ يْفٍ الْأنَْصَاريِِ 

يْهِ وَسَلَّمَ فَ قَالَتْ: نََفِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ امْرَأةًَ، مِنْ خَثْ عَمٍ جَاءَتِ النَّبَِّ صَلَّى اللهُ عَلَ 
، إِنَّ أَبِ شَيْخٌ كَبِيٌر، قَدْ أفَْ نَدَ وَأدَْرَ  ، عَلَى عِبَادِهِ فِ الَْْجِ ، وَلََ يَسْتَطِيعُ أدََاءَهَا  يََ رَسُولَ اللََِّّ كَتْهُ فَريِضَةُ اللََِّّ

 فَ هَلْ يُُْزئُِ عَنْهُ، أَنْ أؤَُدِ يَ هَا عَنْهُ؟ قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: »نَ عَمْ« 
1) Ibnu Majah  

Abu Abdullah bin Yazid ar-Rabi’i bin Majah al-Qazwini al-Hafidz atau 

biasa dikenal dengan nama Imam Ibnu Majah, sebutan ini disematkan oleh 

ayahnya langsung yazid, atau dikenal juga dengan nama Majah Maulana Rab’at. 

Beliau lahir di Qazwin (Iraq) pada tahun 209 H/824 M yang dikenal sebagai 

seorang muhaddits, Musaffir dan Muarrikh pada masa Dinasti Abbasiyah yaitu 

pada masa pemerintahan Khalifah al-Makmun (198 H/813 M) dan akhir 

pemerintahan Khalifah al-Muqtadir (295 H/908 M). Imam Ibnu Majah wafat pada 

usia 74 tahun tepatnya pada 20 Ramadhan tahun 273 H/18 Februari 887 M.16  

Imam Ibnu Majah mulai belajar dan tertarik dengan hadis dimasa mudanya 

yakni diusia 15 tahun kepada seorang guru yang bernama Ali bin Abi Muhammad 

al-Tanafusi (w.233 H) hingga pada usia 21 tahun beliau mulai melakukan rihlah 

untuk mengumpulkan, mendalami dan menulis hadis.17 

Beliau yang dikenal sebagai petulang keilmuan telah mengunjungi beberepa 

negeri dan daerah yang pernah dikunjungi dan disinggahi oleh beliau seperti 

Khurasan: Naisabur (kota lainnya), al-Ray: Iraq: Bagdad, Kufah, Basrah, wasit; 

Hijaz: Makkah dan Madinah; Syam: Damaskus dan Hims serta Mesir.18 Diantara 

 

16 Ummi Sumbulah. Studi 9 Kitab Hadis Sunni. (Malang: UIN Maliki Press, 2013) h. 101-

102. 

17 Ummi Sumbulah. Studi 9 Kitab Hadis Sunni, h. 102. 

18 M. Al-fatih Suryadilaga, Studi kitab Hadis (Yogyakarta: Teras, 2003) h. 162. 



44 
 

guru-guru beliau yaitu, Abu Bakar bin Abi Syaibah, Abu> Marwa>n, Muh}ammad bin 

‘Abdullah bin Mumayr, Hisyam bin Amr dan al-Lays.19  

Pendapat para ulama hadis yaitu pada masanya maupun sesudahnya menilai 

Imam Ibnu Majah adalah seorang yang alim, dapat dipercaya, dan segala 

pendapatnya dapat dijadikan sebagai hujjah atau dalil dan beliau banyak menghafal 

hadis nabi. Penilaian lainnya terhadap beliau mengatakan bahwa ia adalah 

seseorang yang pantas untuk diteladani dan memiliki jasa yang Besar terhadap 

pengumpulan hadis-hadis nabi serta perannya yang berhasil menyemarakkan 

berbagai kegiatan ilmiah dalam bidang hadis.20 

2) Abu Marwan 

Nama lengkapnya adalah Muh}ammad bin ‘Utsma>n bin Kha>lid bin ‘Umar 

bin ‘Abdulla>h bin al-Wali>d bin ‘Uts\ma>n bin ‘Affa>n al-Quraisy al-Umawi>, yang 

dikenal sebagai Abu> Marwa>n al-Madani>. Dia tinggal di Mekah.21 

Diantara guru-guru beliau yaitu, Ibra>him bin Sa’ad, S{halih} bin Quda>mah 

bin Ibra>him al-Jumah}i, ‘Abdulla>h bin Muslim bin Jundub, ‘Abd al-‘Aziz bin 

Muh}ammad al-Dara>wardi>, ‘Abd al-‘Aziz bin Abi> H{a>zim dan Muh}ammad bin 

Maimun al-Madani>. Sedangkan murid-muridnya yaitu, Ibnu Ma>jah, Ah}mad bin 

Zaid bin Ha>run al-Qaza>z, Ja’far bin Muh}ammad al-Faraya>bi, ‘Abdulla>h bin Ah}mad 

bin H{anbal, dan Muh}ammad bin Ah}mad bin Abi> ‘Awun.22 

Adapun penilaian ulama-ulama terhadap Abu Marwan diantaranya, S}halih} 

bin Muh}ammad al-Asadi> menyebutkan bahwa dia terpercaya dan jujur, namun dia 

meriwayatkan beberapa hadis yang meragukan dari ayahnya. Namun, keadaannya 

secara keseluruhan tidak diketahui dengan pasti. Al-H{a>kim Abu> ‘Abdulla>h 

menyatakan bahwa dia telah meriwayatkan dari oleh orang-orang Madinah dan 

 

19 Ummi Sumbulah. Studi 9 Kitab Hadis Sunni. h. 102. 

20 Dzulmanni, Mengenal kitab-kitab hadis (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008) h. 

114. 

21 Abu> al-H{a>jja>j Yu>suf bin ‘Abd al-Rahman bin Yu>suf Jama>l al-Di>n > al-Mizzi, Tahz\ib al-

Kama>l fi> Asma>’ al-Rija>l, Juz 26 (Cet. I; Beiru>t: Muassasah al-Risa>lah, 1400 H/1980 M), h. 81. 

22 Jama>l al-Di<n Abi< al-H}ajja>j Yu>suf al-Mizzi<, Tahz\i<b al-Kama>l fi< Asma>’ al-Rija>l, Juz 26, 

h. 82. 
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lainnya, meskipun beberapa hadisnya memiliki kekurangan. Ibnu Hibba>n 

menyatakan bahwa dia meninggal di Mekah pada akhir tahun 240 H, atau awal 

tahun 241 H, dan dia sering melakukan kesalahan dalam meriwayatkan dan 

bertentangan. Mu>sa bin Ha>run al-Ha>fiz} menyebutkan bahwa dia meninggal pada 

tahun 241 H.23 

Berdasarkan keterangan dari dua orang perawi tersebut, penulis memiliki 

beberapa faktor yang dapat memberi kesimpulan bahwa di antara kedua perawi 

tersebut terjadi ketersambungan sanad (ittis}al al-sanad) yaitu: 

a. Ibnu Majah sebagai murid lahir pada tahun 209 H, sedangkan Abu Marwan 

sebagai guru wafat pada tahun 241 H. Apabila dilihat dari tahun lahir dan 

wafatnya, maka bisa dipastikan bahwa mereka hidup dalam satu masa 

dalam rentan 32 tahun. 

b. Kedua perawi tersebut berasal dan pernah tinggal di daerah yang sama, 

yaitu Mekah. Sehingga besar kemungkinan penyampaian hadis diantara 

mereka terjadi di Mekah. 

c. Menurut keterangan diatas, Ibnu Majah pernah berguru dengan Abu 

Marwan begitupun sebaliknya, Abu Marwan pernah mengajarkan hadis 

kepada Ibnu Majah. 

d. Dalam transmisi hadis antara kedua perawi, s}i>gat yang digunakan adalah 

ثَ نَا  S{i>gat ini menandakan seorang murid menerima langsung suatu hadis .حَدَّ

dari gurunya. 

e. Kedua perawi tersebut merupakan ulama yang terpercaya sehingga 

perkataannya dapat dijadikan pegangan.  
3) Abdul Aziz 

Nama lengkapnya adalah ‘Abd al-‘Aziz bin Muh}ammad bin ‘Ubaid bin Abi> 

‘Ubaid al-Dara>wardi>, yang juga dikenal sebagai Abu> Muh}ammad al-Madani adalah 

seorang Mawla dari suku Juhayna. Muh}ammad bin Sa’ad menyatakan bahwa, dia 

adalah mawla dari suku al-Barka bin Wabrah, yang merupakan saudara dari Kalb 

 

23 Jama>l al-Di<n Abi< al-H}ajja>j Yu>suf al-Mizzi<, Tahz\i<b al-Kama>l fi< Asma>’ al-Rija>l, Juz 26, 

h. 83.  
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bin Wabrah  dari suku Qa’dah. Dia menyatakan bahwa Darawardi adalah sebuah 

desa di wilayah Khurasan.24  Ibnu Sa’ad menyatakan bahwa dia lahir dan 

dibesarkan di Madinah, memperoleh ilmu dan hadis di sana dan meninggal di sana 

pada tahun 187 H. Imam al-Bukhari mencatat kematian ‘Abd al-‘Aziz pada tahun 

89 H, sementara Ibnu Qani’ dan al-Qarab menyatakan bahwa dia meninggal pada 

bulan Safar tahun 86 H.25 

Diantara guru-guru beliau yaitu, ‘Iba>d bin Kats\ir al-Ts\aqafi>, ‘Abba>s bin 

‘Abdulla>h bin Mu’abbad bin ‘Abba>s, ‘Abdulla>h bin Sulaima>n al-Aslami>, ‘Abd al-

Rah}man bin al-H{a>rits\ bin ‘Iya>sy bin Abi> Rabi’ah, dan ‘Abd al-Rah}man bin Abi> 

‘Amri. Sedangkan murid-muridnya yaitu, Muh}ammad bin Salamah al-Ba>hali>, 

Muh}ammad bin al-S}haba>h al-Jurjira>yi>, Abu> Marwa>n Muh}ammad bin ‘Uts\ma>n bin 

Kha>lid al-‘Uts\mani>, Muh}ammad bin al-Muba>rak al-S}hauri> dan Muh}ammad bin 

Yah}ya bin Abi> ‘Umar al-‘Adani>.26 

Adapun penilaian ulama-ulama terhadap Abdul Aziz diantaranya, 

Mus}ha’ab bin ‘Abdulla>h al-Zubairi> mengatakan, Malik bin Anas mempercayai al-

Darawardi. Abu> T{ha>lib mengatakan Ah}mad bin H{anbal ditanya tentang ‘Abd al-

‘Aziz al-Dara>wardi, lalu ia berkata, dia dikenal karena pencariannya, dan jika dia 

meriwayatkan dari kitabnya, itu benar, tetapi jika dia meriwayatkan dari kitab-

kitab orang lain, dia bisa keliru, dan mungkin dia membingungkan hadis yang 

diriwayatkan oleh Abdulla>h bin ‘Umar dengan yang diriwayatkan oleh ‘Ubaidilla>h 

bin ‘Umar. Abu> Bakri bin Abi> Khaits\amah mengatakan, dari Yah}ya bin Ma’in, 

tidak ada masalah dengan dia. Abu> Zur’ah mengatakan, lemah dalam hafalan, 

sehingga mungkin dia salah dalam menyampaikan sesuatu yang dia hafal. Al-

 

24 Jama>l al-Di<n Abi< al-H}ajja>j Yu>suf al-Mizzi<, Tahz\i<b al-Kama>l fi< Asma>’ al-Rija>l, Juz 18, 

h. 186-187. 

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

al-Tahz\i<b, Juz 6 (Cet I; al-Hind: Mat}ba’ah Da>’irah, al-Ma’a>rifat al-Niz}a>miah, 1326 H), h. 354. 

26 Jama>l al-Di<n Abi< al-H}ajja>j Yu>suf al-Mizzi<, Tahz\i<b al-Kama>l fi< Asma>’ al-Rija>l, Juz 18, 

h. 189-192. 
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Nasa’i, dalam apa yang saya baca dari tulisannya: ‘Abd al-‘Aziz al-Dara>wardi 

bukanlah yang kuat.27 

Berdasarkan keterangan dari dua orang perawi tersebut, penulis memiliki 

beberapa faktor yang dapat memberi kesimpulan bahwa di antara kedua perawi 

tersebut terjadi ketersambungan sanad (ittis}al al-sanad) yaitu: 

a. Menurut keterangan di atas, Abu Marwan pernah berguru dengan Abdul 

Aziz begitupun sebaliknya, Abdul Aziz pernah mengajarkan hadis kepada 

Abu Marwan. 

b. Dalam transmisi hadis antara kedua perawi, s}i>gat yang digunakan adalah 

ثَ نَا  S{i>gat ini menandakan seorang murid menerima langsung suatu hadis .حَدَّ

dari gurunya. 

c. Kedua perawi tersebut merupakan ulama yang dapat diterima hadisnya. 

4) Abdurrahman bin al-Harits 

Nama lengkapnya adalah ‘Abd al-Rah{man bin al-H{a>rits\ bin ‘Abdulla>h bin 

‘Ayya>sy bin Abi> Rabi’ah. Nama ayahnya adalah ‘Amir bin al-Mugi>rah bin 

‘Abdulla>h bin ‘Umar bin Makhzum (dikenal juga sebagai Abu al-H{a>rits\ al-

Makhzumi al-Madani>) adalah seorang perawi hadis.28 

Diantara guru-guru beliau yaitu, al-H{asan al-Bas}hri>, H{akim bin H{akim bin 

‘Abba>d bin Hanif, Zaid bin ‘Ali> bin al-H{usain, ‘Amri bin Syu’aib, dan Muh}ammad 

bin Ja’far bin al-Zubair. Sedangkan murid-muridnya yaitu, Isma>’il bin ‘Ayya>sy, 

Ha>tim bin Isma>’il, Sufya>n al-Zauriy, ‘Abdulla>h bin Wahab, ‘Abd al-‘Aziz bin 

‘Abdulla>h bin Abi> Salamah al-Ma>jasyun, dan ‘Abd al-‘Aziz bin Muh}ammad al-

Darawardi.29 

Adapun penilaian ulama-ulama terhadap ‘Abd al-Rah}man bin al-H{a>rits\ 

diantaranya, Abu> Bakri bin Abi> Khaits\amah mengatakan dari Yah}ya bin Ma’i>n: 

 

27 Jama>l al-Di<n Abi< al-H}ajja>j Yu>suf al-Mizzi<, Tahz\i<b al-Kama>l fi< Asma>’ al-Rija>l, Juz 18, 

h. 192-194. 

28 Abu> Muh}ammad Abdurrahman bin Muh}ammad Abi> Ha>tim bin Idri>s bin al-Munz\ir al-

H}anz}ali>, al-Jarhu wa Ta’dil, Juz 5 (Beirut: Dar al-Ih}ya>’ al-Tara>s\ al-‘A<rabi, 1952), h. 224. 

29 Jama>l al-Di<n Abi< al-H}ajja>j Yu>suf al-Mizzi<, Tahz\i<b al-Kama>l fi< Asma>’ al-Rija>l, Juz 17, 

h. 37-38. 
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“Salih”. Abu> H{a>tim berkata, dia adalah seorang syaikh. Muh}ammad bin Sa’ad 

berkata, dia adalah seorang yang terpercaya dan dia meninggal pada awal 

kekhalifahan Abu> Ja’far. Orang lain berkata, dia lahir pada tahun al-Juhaf tahun 

ke 80 H. Dia wafat pada tahun 41 H. Imam al-Bukhari meriwayatkan dari dia 

dalam kitab “al-Adab” dan selain Muslim, banyak ulama yang meriwayatkan hadis 

darinya.30 

Riwayat Abdul Aziz dari Abdurrahman bin Harits menggunakan s}i>gat  ْعَن. 

Ada beberapa pendapat ulama yang menyatakan bahwa jika dalam suatu riwayat 

mengandung s}i>gat  ْعَن maka hadis tersebut dikategorikan terputus sanadnya. 

Menurut pendapat ulama menerangkan jika sebuah hadis terdapat s}i>gat  ْعَن 

bersambung sanadnya jika memenuhi syarat-syarat berikut, yaitu: 

a) Sanad yang mengandung s}i>gat  ْعَن dalam riwayat yang disembunyikan tidak 

terdapat penyembunyian informasi dari yang menyampaikan (tadlis). 

b) Periwayat yang menyampaikan menggunakan s}i>gat  ْعَن dan yang menerima 

riwayat keduanya memungkinkan adanya pertemuan. 

c) Periwayat tersebut harus orang yang terpercaya dengan dibuktikan 

penilaian ulama kritikus hadis.31 

Dari beberapa syarat di atas, penulis berpendapat bahwa riwayat Abdul 

Aziz dari Abdurrahman bin Harits bersambung sanadnya, karena: 

a. Kedua perawi tersebut pernah tinggal di daerah yang sama, yaitu Madinah. 

Sehingga besar kemungkinan penyampaian hadis di antara mereka terjadi 

di Madinah. 

b. Menurut keterangan diatas, Abdul Aziz pernah berguru dengan 

Abdurrahman bin Harits begitupun sebaliknya, Abdurrahman bin Harits 

pernah mengajarkan hadis kepada Abdul Aziz. 

 

30 Jama>l al-Di<n Abi< al-H}ajja>j Yu>suf al-Mizzi<, Tahz\i<b al-Kama>l fi< Asma>’ al-Rija>l, Juz 17, 

h. 38-39. 

31 M. Syuhudi Ismail, Kaidah Kesahihan Sanad Hadis, Telaah Kritis dan Pendekatan Ilmu 

Sejarah, h. 73. 
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5) Hakim bin Hakim 

Nama lengkapnya adalah H{akim bin H{akim bin ‘Abba>d bin H{anif bin 

Wahab bin al-‘Aki>m al-Ans}a>ri al-Awsi al-Madani>. Saudaranya ialah ‘Uts\ma>n bin 

H{akim. Kakeknya adalah ‘Abba>d bin Hanif, yang merupakan saudara dari Sahli 

bin Hanif dan ‘Uts\man bin Hanif. 32 

Diantara guru-guru beliau yaitu, ‘Ali> bin ‘Abd al-Rahman Mawla Rabi>’ah 

bin al-Ha>rits\, Muh}ammad bin Muslim bin Syiha>b al-Zuhri>, Mas’ud bin al-Hakam 

al-Zurqi> dan Na>fi’ bin Jubair bin Mut}’im. Sedangkan murid-muridnya yaitu, 

Suhail bin Abi> S}halih, ‘Abd al-Rahman bin al-Ha>rits\ bin ‘Iya>sy bin Abi> Rabi>’ah 

al-Makhzumi> dan ‘Abd al-‘Aziz bin ‘Ubaidillah.33 

Adapun penilaian ulama-ulama terhadap H{akim bin H{akim diantaranya, 

Muhammad bin Sa’ad menyatakan bahwa H{akim bin H{akim bin ‘Abba>d bin Hanif 

adalah seorang yang jarang meriwayatkan hadis dan hadisnya tidak dijadikan 

sebagai hujjah. Sementara al- ‘Ajli menyebutkan bahwa dia adalah seorang perawi 

hadis yang dipercayai. Imam al-Tirmidzi dan Ibnu Khuzaimah menyatakan bahwa 

hadis yang diriwayatkan olehnya adalah sahih. Sedangkan Ibnu al-Qattan 

menyatakan bahwa statusnya tidak diketahui.34 

Riwayat Abdurrahman bin Harits dari Hakim bin Hakim menggunakan 

s}i>gat  ْعَن. Ada beberapa pendapat ulama yang menyatakan bahwa jika dalam suatu 

riwayat mengandung s}i>gat  ْعَن maka hadis tersebut dikategorikan terputus 

sanadnya. 

Menurut pendapat ulama menerangkan jika sebuah hadis terdapat s}i>gat  ْعَن 

bersambung sanadnya jika memenuhi syarat-syarat berikut, yaitu: 

 

32 Jama>l al-Di<n Abi< al-H}ajja>j Yu>suf al-Mizzi<, Tahz\i<b al-Kama>l fi< Asma>’ al-Rija>l, Juz 7, h. 

193. 

33 Jama>l al-Di<n Abi< al-H}ajja>j Yu>suf al-Mizzi<, Tahz\i<b al-Kama>l fi< Asma>’ al-Rija>l, Juz 7, h. 

193. 

34 Abu> al- Fad}l Ahmad bin ‘Ali> bin Muh}amma bin Ah}mad bin H}ajar al-Asqala>ni>, Tahz\i<b 

al-Tahz\i<b, Juz 2, h. 448. 



50 
 

a) Sanad yang mengandung s}i>gat  ْعَن dalam riwayat yang disembunyikan tidak 

terdapat penyembunyian informasi dari yang menyampaikan (tadlis). 

b) Periwayat yang menyampaikan menggunakan s}i>gat  ْعَن dan yang menerima 

riwayat keduanya memungkinkan adanya pertemuan. 

c) Periwayat tersebut harus orang yang terpercaya dengan dibuktikan 

penilaian ulama kritikus hadis.35 

Dari beberapa syarat di atas, penulis berpendapat bahwa Abdurrahman bin 

Harits dari Hakim bin Hakim bersambung sanadnya, karena: 

a. Menurut keterangan diatas, Abdurrahman bin Harits pernah berguru 

dengan Hakim bin Hakim begitupun sebaliknya, Hakim bin Hakim pernah 

mengajarkan hadis kepada Abdurrahman bin Harits. 

b. Kedua perawi tersebut pernah tinggal di daerah yang sama, yaitu Madinah. 

Sehingga besar kemungkinan penyampaian hadis di antara mereka terjadi 

di Madinah. 

c. Kedua perawi tersebut merupakan ulama yang dapat dipercaya, sehingga 

perkataannya dapat dijadikan pegangan. 

6) Nafi’ bin Jubair 

Nama lengkapnya adalah Na>fi’ bin Jubair bin Mut}’im bin ‘Adi> bin Nawfal 

bin ‘Abd Ma>naf al-Quraisy al-Naufali>. Dia juga dikenal dengan nama Abu> 

Muh}ammad atau Abu> ‘Abdulla>h al-Madani>. Dia adalah saudara dari Muh}ammad 

bin Jubair bin Mut}’im. Na>fi’ tinggal di rumah ayahnya di Madinah dan meninggal 

di sana.36 

Diantara guru-guru beliau yaitu, Sahli bin Abi> Has\mah, Sahli bin Sa’ad, al-

Abba>s bin ‘Abd al-Mut}alib, ‘Abdulla>h bin ‘Abba>s, ‘Urwah bin al-Magirah bin 

Syu’bah, dan ‘Ali> bin Abi> T{alib. Sedangkan murid-muridnya yaitu, al-Ha>rits\ bin 

 

35 M. Syuhudi Ismail, Kaidah Kesahihan Sanad Hadis, Telaah Kritis dan Pendekatan Ilmu 

Sejarah, h. 73. 

36 Jama>l al-Di<n Abi< al-H}ajja>j Yu>suf al-Mizzi<, Tahz\i<b al-Kama>l fi< Asma>’ al-Rija>l, Juz 29, 

h. 272.  
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‘Abd al-Malik, Hakim bin Hakim bin ‘Abba>d bin Hanif, Hakim bin ‘Abdulla>h bin 

Qais bin Makhramah, Da>wud bin Qais al-Fara>’, dan Sa’ad bin Ibra>him.37  

Adapun penilaian ulama-ulama terhadap Na>fi’ bin Jubair diantaranya, al-

Zubair bin Baka>r menyatakan bahwa Na>fi’ bin Jubair adalah orang yang 

meriwayatkan hadis, begitu pula Sa’id yang lebih muda dan ‘Abd al-Rahman yang 

lebih tua. Ibunda mereka adalah Ummu Qita>l binti Na>fi’ bin Z{uraib bin ‘Amri bin 

Nawfal bin ‘Abd Mana>f. al- ‘Ajli> menyebutkan bahwa Na>fi’ adalah orang 

Madinah, tabi’i, dan dipercayai. Abu> Zur’ah menyebutkan bahwa Na>fi’ adalah 

orang yang dipercayai. ‘Abd al-Rahman bin Yusuf Khara>sy menyatakan bahwa 

Na>fi’ adalah orang yang dipercayai dan terkenal. Ibnu H{ibba>n mencatat dalam 

kitab “al-Tsiqat” bahwa dia adalah salah satu dari orang-orang terbaik. Dia biasa 

melakukan ibadah haji dengan berjalan kaki sambil mengikat unta. ‘Abd al-

Rahman bin Abi> al-Zina>d, seperti yang dikutip oleh al-Wa>qidi>, mengatakan bahwa 

Na>fi’ meninggal pada tahun 99 H pada akhir masa kekhalifahan Sulaima>n bin ‘Abd 

al-Ma>lik.38 Ibnu Khurash menyebutkan bahwa Na>fi’ bin Jubair adalah seorang 

perawi hadis yang dipercayai dan terkenal di kalangan ulama hadis, bahkan 

dianggap sebagai salah satu dari orang-orang terbaik. Al-Kala>ba>zi menyebutkan 

bahwa Nafi’ bin Jubair adalah seorang yang luas pengetahuannya, berbicara 

dengan fasih, dan memiliki martabat yang tinggi.39 

Riwayat Hakim bin Hakim dari Nafi’ bin Jubair menggunakan s}i>gat  ْعَن. Ada 

beberapa pendapat ulama yang menyatakan bahwa jika dalam suatu riwayat 

mengandung s}i>gat  ْعَن maka hadis tersebut dikategorikan terputus sanadnya. 

Menurut pendapat ulama menerangkan jika sebuah hadis terdapat s}i>gat  ْعَن 

bersambung sanadnya jika memenuhi syarat-syarat berikut, yaitu: 

 

37 Jama>l al-Di<n Abi< al-H}ajja>j Yu>suf al-Mizzi<, Tahz\i<b al-Kama>l fi< Asma>’ al-Rija>l, Juz 29, 

h. 273.  

38 Jama>l al-Di<n Abi< al-H}ajja>j Yu>suf al-Mizzi<, Tahz\i<b al-Kama>l fi< Asma>’ al-Rija>l, Juz 29, 

h. 274-276. 

39 Abu> al- Fad}l Ahmad bin ‘Ali> bin Muh}amma bin Ah}mad bin H}ajar al-Asqala>ni>, Tahz\i<b 

al-Tahz\i<b, Juz 10, h. 405. 
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a) Sanad yang mengandung s}i>gat  ْعَن dalam riwayat yang disembunyikan tidak 

terdapat penyembunyian informasi dari yang menyampaikan (tadlis). 

b) Periwayat yang menyampaikan menggunakan s}i>gat  ْعَن dan yang menerima 

riwayat keduanya memungkinkan adanya pertemuan. 

c) Periwayat tersebut harus orang yang terpercaya dengan dibuktikan 

penilaian ulama kritikus hadis.40 

Dari beberapa syarat di atas, penulis berpendapat bahwa Hakim bin Hakim 

dari Nafi’ bin Jubair bersambung sanadnya, karena: 

a. Kedua perawi tersebut pernah tinggal di daerah yang sama, yaitu Madinah. 

Sehingga besar kemungkinan penyampaian hadis di antara mereka terjadi 

di daerah Madinah. 

b. Menurut keterangan di atas, Hakim bin Hakim pernah berguru dengan 

Nafi’ bin Jubair begitupun sebaliknya, Nafi’ bin Jubair pernah mengajarkan 

hadis kepada Hakim bin Hakim. 

c. Kedua perawi tersebut merupakan ulama yang dapat dipercaya, sehingga 

perkataannya dapat dijadikan pegangan. 

7) Ibnu Abbas 

Nama lengkap beliau adalah ‘Ali> bin ‘Abdilla>h bin ‘Abbas bin ‘Abd al-

Mutalib bin Hasyim al-Quraisy al-Ha>syim, yang juga dikenal juga sebagai Abu> 

Muh}ammad atau Abu> ‘Abdulla>h. Dan juga dikenal sebagai Abu> al-Fadl al-Madani>, 

Ayah dari Muh}ammad, ‘Isa>, Da>wud, Sulaima>n, ‘Abd al-S{amad, Isma>’il, S{a>lih, dan 

‘Abdulla>h bin ‘Ali>. Ibunya adalah Zar’ah binti Musyarah} bin Ma’di> Karib al-Kindi>, 

salah satu dari 4 raja.41 Muh}ammad bin Sa’ad berkata, dia lahir pada malam Ali 

bin Abi Thalib dibunuh pada bulan Ramadan tahun 40 H, dan dinamai sesuai 

dengan namanya Abu> al-H{asan.42  

 

40 M. Syuhudi Ismail, Kaidah Kesahihan Sanad Hadis, Telaah Kritis dan Pendekatan Ilmu 

Sejarah, h. 73. 

41 Jama>l al-Di<n Abi< al-H}ajja>j Yu>suf al-Mizzi<, Tahz\i<b al-Kama>l fi< Asma>’ al-Rija>l, Juz 21, 

h. 35-36. 

42  Jama>l al-Di<n Abi< al-H}ajja>j Yu>suf al-Mizzi<, Tahz\i<b al-Kama>l fi< Asma>’ al-Rija>l, Juz 21, 

h. 37. 
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Ibnu Abbas meriwayatkan hadis dari beberapa guru-gurunya diantaranya, 

‘Abdulla>h bin H{anan, ‘Abdulla>h bin ‘Umar bin al-Khat}t}ab, Rasulullah saw., ‘Abd 

al-Malik bin Marwa>n bin al-Hakim, dan Abi> Sa’i>d al-Khudri>. Sedangkan murid-

murid yang meriwayatkan dari beliau diantaranya, Na>fi’ bin Jubair, Aba>n bin 

S{alih}, Sulaima>n bin ‘Ali> bin ’Abdulla>h bin ‘Abba>s, dan Sa’id bin Ibra>him bin ‘Abd 

al-Rahman bin ‘Auf.43 

Adapun penilaian ulama-ulama terhadap pribadi perawi Ibnu Abbas 

diantaranya, ‘Abd al-Rah}man menceritakan kepada kami, Abu> Bujair al-Maha>rabi> 

dan al-Ah}masi> berkata: Abu> Usa>mah menceritakan kepada kami, dari al-‘Amasyi, 

dari Muja>hid dia berkata: Ibnu Abbas disebut al-Bahr (laut) karena banyaknya 

pengetahuannya. Menurut Abi> H{atim dia termasuk sahabat.44 Dia adalah Quraisy 

yang paling tampan di muka bumi, yang paling berbudi pekertinya, dan yang paling 

rajin dalam ibadah. Dia dikenal sebagai sebutan al-Saja>d. D{amrah bin Rabi>’ah 

berkata, ‘Ali> bin Abi> H{amlah menceritakan kepada saya tentang ‘Ali> bin 

‘Abdulla>h bin ‘Abba>s biasanya melakukan seribu sujud setiap hari. ‘Ali> bin Abi> 

H{amlah berkata, Saya masuk ke rumahnya di Damaskus dan dia adalah seorang 

yang memiliki tubuh yang besar. Maimu>n bin Ziya>d al-‘Udway, dari Abi> Sina>n 

berkata, ‘Ali> bin ‘Abdulla>h bin ‘Abba>s bersama kami di Syam, dan dia memiliki 

janggut panjang yang dia warnai dengan pewarna hitam, dan dia biasa melakukan 

seribu rakaat salat setiap hari. Al-‘Ajali> dan Abu> Zur’ah mengataka bahwa dia 

adalah seorang yang terpercaya.45 Abu> H{asa>n al-Ziya>di> mengatakan, beberapa 

ulama dan cendekiawan menceritakan kepada saya bahwa ‘Ali> bin ‘Abdulla>h bin 

‘Abba>s meninggal di al-H{ami>mah dari tanah Syam, dari wilayah al-Balqa>’a, pada 

 

43 Jama>l al-Di<n Abi< al-H}ajja>j Yu>suf al-Mizzi<, Tahz\i<b al-Kama>l fi< Asma>’ al-Rija>l, Juz 21, 

h. 36. 

44 Abu> Muh}ammad Abdurrahman bin Muh}ammad Abi> Ha>tim bin Idri>s bin al-Munz\ir al-

H}anz}ali>, al-Jarhu wa Ta’dil, juz 5, h. 116. 

45 Jama>l al-Di<n Abi< al-H}ajja>j Yu>suf al-Mizzi<, Tahz\i<b al-Kama>l fi< Asma>’ al-Rija>l, Juz 2, h. 

37-39.  



54 
 

tahun 19 H, yang secara umum dianggap sebagai tahun 18 H, pada usia 80 atau 90 

tahun. Dan ada yang mengatakan, dia meninggal ketika berusia 77 atau 87 tahun.46 

Riwayat Nafi’ bin Jubair dari Ibnu Abbas menggunakan s}i>gat  ْعَن. Ada 

beberapa pendapat ulama yang menyatakan bahwa jika dalam suatu riwayat 

mengandung s}i>gat  ْعَن maka hadis tersebut dikategorikan terputus sanadnya. 

Menurut pendapat ulama menerangkan jika sebuah hadis terdapat s}i>gat  ْعَن 

bersambung sanadnya jika memenuhi syarat-syarat berikut, yaitu: 

a) Sanad yang mengandung s}i>gat  ْعَن dalam riwayat yang disembunyikan tidak 

terdapat penyembunyian informasi dari yang menyampaikan (tadlis). 

b) Periwayat yang menyampaikan menggunakan s}i>gat  ْعَن dan yang menerima 

riwayat keduanya memungkinkan adanya pertemuan. 

c) Periwayat tersebut harus orang yang terpercaya dengan dibuktikan 

penilaian ulama kritikus hadis.47 

Dari beberapa syarat di atas, penulis berpendapat bahwa Nafi’ bin Jubair 

dari Ibnu Abbas bersambung sanadnya, karena: 

a. Kedua perawi tersebut pernah tinggal di daerah yang sama, yaitu Madinah. 

Sehingga besar kemungkinan penyampaian hadis di antara mereka terjadi 

di daerah Madinah. 

b. Menurut keterangan diatas, Nafi’ bin Jubair pernah berguru dengan Ibnu 

Abbas begitupun sebaliknya, Ibnu Abbas pernah mengajarkan hadis kepada 

Nafi’ bin Jubair. 

c. Kedua perawi tersebut merupakan ulama yang dapat dipercaya, sehingga 

perkataannya dapat dijadikan pegangan. 

Setelah melakukan penelitian terhadap sanad hadis yang menjadi objek 

penelitian penulis dalam skripsi ini, maka peneliti menyimpulkan bahwa hadis 

 

46 Jama>l al-Di<n Abi< al-H}ajja>j Yu>suf al-Mizzi<, Tahz\i<b al-Kama>l fi< Asma>’ al-Rija>l, Juz 21, 

h. 40.  

47 M. Syuhudi Ismail, Kaidah Kesahihan Sanad Hadis, Telaah Kritis dan Pendekatan Ilmu 

Sejarah, h. 73. 
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yang menjadi jalur Ibnu Majah tersebut berstatus S{ah}i>h} Liza>tihi, dengan alasan 

sebagai berikut: 

1. Semua perawi dalam sanad tersebut bersambung dari Mukharrij hingga 

kepada Rasulullah saw. 

2. Semua perawi dalam sanad tersebut telah memenuhi kriteria adil dan d}abid 

dibuktikan dengan penilaian ta’dil dari para ulama kritikus hadis. 

 

D. Kritik Matan 

Setelah melakukan penelitian terhadap sanad hadis, selanjutnya penulis 

melanjutkan penelitian pada matan hadis. Dalam rangka melakukan penelitian 

matan hadis, maka ada dua aspek yang harus diperhatikan, yaitu memastikan 

matan hadis tersebut terhidar dari sya>z dan terhindar dari ‘illat. 

Adapun yang menjadi indikator dalam melakukan penelitian matan hadis 

dari aspek sya>z-nya ialah: tidak bertentangan dengan Al-Qur‘an, tidak 

bertentangan dengan hadis yang S{ah}i>h}, tidak bertentangan dengan fakta sejarah, 

dan tidak bertentangan dengan akal sehat. Sedangkan dalam penelitian matan 

hadis dari aspek ‘illat-nya ialah: ziya>dah, (tambahan), inqila>b (pembalikan lafal), 

idraj (sisipan), nuqsam (pengurangan), tagyi>r (perubahan lafal), al-Tas}hri>f 

(perubahan huruf).48 

1. Penelitian Sya>z\ pada Matan Hadis 

a) Tidak bertentangan dengan al-Qur’an 

َ غَنِيٌّ عَنِ الْ  لَمِيْنَ ... وَللَّ هِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَ يْتِ مَنِ اسْتَطاَعَ الِيَْهِ سَبِيْلًاۗ وَمَنْ كَفَرَفاَِنَّ اللَّ ه  ٩٧عه

Terjemahnya: 

Dan (di antara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan 
ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan 
perjalanan ke sana. Barangsiapa mengingkari (kewajiban) haji, maka 
ketahuilah bahwa Allah Mahakaya (tidak memerlukan sesuatu) dari seluruh 
alam. 49 

 
48 Ahmad Izzan, Studi Takhrij Hadis: Kajian Tentang Metodologi Takhrij dan Kegiatan 

Penelitian Hadis, h. 139. 

49 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an Terjemah Al-Amzar (Bandung: PT. 

Dinamika Cahaya Pustaka Graha Jabar Ekspres, 2018). h. 62. 
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Ayat diatas memberikan pernyataan bahwasanya kewajiban manusia 

adalah melaksanakan ibadah haji bagi orang-orang yang mampu mengerjakannya. 

b) Tidak bertentangan dengan hadis yang sahih 

Hadis tentang Badal Haji yang penulis teliti, tidak bertentangan dengan 

hadis yang sahih, hal tersebut semakna dengan hadis diriwayatkan oleh al-Bukhari 

sebagai berikut:  

عَبْدِ اللََِّّ  يَسَارٍ، عَنْ  بْنِ  سُلَيْمَانَ  ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ  بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ  عَبْدُ اللََِّّ  ثَ نَا   بْنِ  حَدَّ
هُمَا، قاَلَ: كَانَ الفَضْلُ رَدِيفَ النَّبِِ  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَاءَتِ امْرَ  ُ عَن ْ أةٌَ مِنْ خَثْ عَمَ،  عَبَّاسٍ رَضِيَ اللََّّ

هَا وَتَ نْظرُُ إلِيَْهِ، فَجَعَلَ النَّبُِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْرِفُ وَجْهَ  الفَضْلِ إِلََ الشِ قِ    فَجَعَلَ الفَضْلُ يَ نْظرُُ إِليَ ْ
يَ ث ْ  لََ  شَيْخًا كَبِيراً  أَبِ  أدَْركََتْ  اللََِّّ  فَريِضَةَ  إِنَّ  فَ قَالَتْ:  قاَلَ: الْخَرِ،  عَنْهُ؟  أفَأََحُجُّ  الرَّاحِلَةِ،  عَلَى  بُتُ 

 50»نَ عَمْ« 
Artinya: 

Telah menceritakan kepada kami   ' Abdullah bin Maslamah  dari  Malik  
dari  Ibnu Syihab  dari  Sulaiman bin Yasar  dari Ibnu 'Abbas radliyallahu 
'anhuma berkata: Ketika Al Fadhal membonceng Nabi shallallahu 'alaihi 
wa sallam tiba-tiba datang seorang wanita dari suku Khats'am sehingga 
Al Fadhal memandangnya dan wanita itupun memandang kepadanya, 
maka Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam mengalihkan wajah Al Fadhah 
ke  arah yang lain. Wanita itu berkata: "Sesungguhnya kewajiban yang 
telah Allah tetapkan sampai kepada bapakku ketika dia sudah berusia 
lanjut sehingga dia tidak mampu untuk menempuh perjalanannya, apakah 
boleh aku menghajikannya?". Beliau menjawab: “Ya”.51 

Hadis diatas merupakan pendukung yang kuat dan semakna dengan hadis 

tentang badal haji orang yang masih hidup yang penulis teliti, sama-sama 

menginformasikan bahwasanya boleh menghajikan orang yang masih hidup jika 

sudah tidak sanggup.  

c) Tidak bertentangan dengan fakta sejarah 

Hadis tentang badal haji orang yang masih hidup yang penulis teliti ditinjau 

dari maknanya dan jika dikaitkan dengan sejarah sama sekali tidak bertentangan 

dengan sejarah. Namun, dalam sejarah Rasulullah tidak terdapat catatan spesifik 

 
 

50 Muhammad bin Isma’il Abu ‘Abdillah al-Bukhari al-Ja’fi, al-Jami’ al-Musnad al-Sahih 

al-Mukhtasar min Umur Rasulullah Sallallah ‘Alah wa Sallam wa Sunnatih – Sahih al-Bukhari, Juz 

3, h. 18. 
51 Imam Bukhari, “Terjemahan Hadis tentang Badal Haji”, Hadis Soft (29 Maret 2024). 
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mengenai praktek ini. Praktik ini lebih merupakan hasil interpretasi dan 

pengembangan hukum islam yang muncul setelah masa Rasulullah. 

d) Tidak bertentangan dengan akal sehat 

Hadis tentang badal haji orang yang masih hidup yang penulis teliti, tidak 

bertentangan dengan akal sehat, karena dapat dipahami sebagai bentuk kebaikan 

dan solidaritas dalam membantu orang yang tidak mampu melakukan ibadah haji 

secara langsung karena alasan kesehatan dan finansial, sehingga badal haji dapat 

menjadi solusi yang masuk akal dan berpahala dalam islam. 

2. Penelitian ‘illat pada Matan Hadis 

a) Shahih al-Bukhari 

عِبَادِهِ  قاَلَتْ: يََ رَسُولَ اللََِّّ إِنَّ فَريِضَةَ اللََِّّ عَلَى  الوَدَاعِ،  امْرَأةٌَ مِنْ خَثْ عَمَ عَامَ حَجَّةِ  فِ الَْجِ     جَاءَتِ 
أَحُجَّ  أَنْ  عَنْهُ  يَ قْضِي  فَ هَلْ  الرَّاحِلَةِ  عَلَى  يَسْتَوِيَ  أَنْ  يَسْتَطِيعُ  شَيْخًا كَبِيراً لََ  أَبِ  قاَلَ: أدَْركََتْ  عَنْهُ؟   

 »نَ عَمْ« 

 

b) Shahih Muslim 

هَا وَتَ نْظرُُ إِليَْهِ، فَجَعَلَ رَسُولُ   اِلله صَلَّى اللهُ فَجَاءَتْهُ امْرَأةٌَ مِنْ خَثْ عَمَ تَسْتَ فْتِيهِ، فَجَعَلَ الْفَضْلُ يَ نْظرُُ إِليَ ْ
الْْخَرِ، قاَلَتْ: يََ رَسُولَ اِلله، إِنَّ فَريِضَةَ اِلله عَلَى عِبَادِهِ فِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْرِفُ وَجْهَ الْفَضْلِ إِلََ الشِ قِ  

 مْ«الَْْجِ ، أدَْركََتْ أَبِ شَيْخًا كَبِيراً لََ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَ ثْ بُتَ عَلَى الرَّاحِلَةِ، أفَأََحُجُّ عَنْهُ؟ قاَلَ: »نَ عَ 
 

c) Abu Dawud  

هَا وَتَ نْظرُُ إلِيَْهِ، فَجَعَلَ رَسُولُ  اللََِّّ صَلَّى اللهُ    فَجَاءَتْهُ امْرَأةٌَ مِنْ خَثْ عَمٍ تَسْتَ فْتِيهِ فَجَعَلَ الْفَضْلُ يَ نْظرُُ إِليَ ْ
، إِنَّ فَ  ريِضَةَ اللََِّّ عَلَى عِبَادِهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْرِفُ وَجْهَ الْفَضْلِ إِلََ الشِ قِ  الْْخَرِ، فَ قَالَتْ: يََ رَسُولَ اللََِّّ

 نَ عَمْ فِ الَْْجِ  أدَْركََتْ أَبِ شَيْخًا كَبِيراً لََ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَ ثْ بُتَ عَلَى الرَّاحِلَةِ، أفَأََحُجُّ عَنْهُ؟ قاَلَ: »
 

d) Al-Tirmidzi 

ةَ بْنَ زيَْدٍ، هَذِهِ عَرَفَةُ، وَهُوَ الْمَوْقِفُ، وَعَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ، ثَُُّ أفَاَضَ حِيَن غَرَبَتِ الشَّمْسُ، وَأرَْدَفَ أُسَامَ 
ئَتِهِ، وَالنَّاسُ يَضْربِوُنَ يََيِنًا وَشِِاَلًَ، يَ لْتَفِتُ إِليَْهِمْ، وَي َ  قُولُ: يََ أيَ ُّهَا النَّاسُ عَلَيْكُمُ  وَجَعَلَ يُشِيُر بيَِدِهِ عَلَى هِي ْ

يعًا، فَ لَمَّا أَصْبَحَ أتََى قُ زحََ فَ وَقَفَ عَلَيْهِ،  وَقاَلَ: هَذَا قُ زحَُ السَّكِينَةَ، ثَُُّ أتََى جََْعًا فَصَلَّى بِِِمُ الصَّلاتََيْنِ جََِ
انْ تَ هَى إِلََ وَادِي مُحَسِ رٍ، فَ قَرعََ نََقَ تَهُ، فَخَبَّتْ حَتََّّ وَهُوَ الْمَوْقِفُ، وَجََْعٌ كُلُّهَا مَوْقِفٌ، ثَُُّ أفَاَضَ حَتََّّ  
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مَنْحَرُ وَمِنًً  جَاوَزَ الوَادِيَ فَ وَقَفَ، وَأرَْدَفَ الفَضْلَ ثَُُّ أتََى الجمَْرةََ فَ رَمَاهَا، ثَُُّ أتََى الْمَنْحَرَ، فَ قَالَ: هَذَا الْ 
أَ  قَدْ  إِنَّ أَبِ شَيْخٌ كَبِيٌر  فَ قَالَتْ:  مِنْ خَثْ عَمٍ،  وَاسْتَ فْتَ تْهُ جَاريِةٌَ شَابَّةٌ  مَنْحَرٌ.  فَريِضَةُ اِلله فِ  كُلُّهَا  دْركََتْهُ 

 الَْجِ ، أفََ يُجْزئُِ أَنْ أَحُجَّ عَنْهُ؟ قاَلَ: حُجِ ي عَنْ أبَيِكِ 
 

e) Al-Nasa’i 

، فَريِضَةُ اِلله  أَنَّ امْرَأةًَ مِنْ خَثْ عَمَ سَألََتِ النَّبَِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَدَاةَ جََْعٍ، فَ قَالَتْ: يََ رَسُولَ اللهِ   (1
 قاَلَ: »نَ عَمْ«  أفَأََحُجُّ عَنْهُ؟فِ الَْْجِ  عَلَى عِبَادِهِ أدَْركََتْ أَبِ شَيْخًا كَبِيراً لََ يَسْتَمْسِكُ عَلَى الرَّحْلِ 

طِيعُ الرُّكُوبَ جَاءَ رَجُلٌ مِنْ خَثْ عَمَ إِلََ رَسُولِ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَ قَالَ: إِنَّ أَبِ شَيْخٌ كَبِيٌر لََ يَسْتَ   (2
قاَلَ: »أنَْتَ أَكْبََُ وَلَدِهِ؟« قاَلَ: نَ عَمْ قاَلَ: »أرَأَيَْتَ  وَأدَْركََتْهُ فَريِضَةُ اِلله فِ الَْْجِ  فَ هَلْ يُُْزئُِ أَنْ أَحُجَّ عَنْهُ؟  

 لَوْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ أَكُنْتَ تَ قْضِيهِ؟« قاَلَ: نَ عَمْ قاَلَ: »فَحُجَّ عَنْهُ«

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَ قَالَ: إِنَّ أَبِ شَيْخٌ كَبِيٌر أفَأََحُجُّ عَنْهُ؟    (3 قاَلَ: »نَ عَمْ، أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلََ النَّبِِ  صَلَّى اللهُ 
تَهُ أَكَانَ يُُْزئُِ عَنْهُ«   أرَأَيَْتَ لَوْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَ قَضَي ْ

 

f) Ibnu Majah 

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَ قَالَ: يََ رَسُولَ اللََِّّ إِنَّ أَبِ شَيْخٌ كَبِيٌر، لََ يَسْتَطِ   (1 يعُ الَْْجَّ، وَلََ  أنََّهُ أتََى النَّبَِّ صَلَّى اللهُ 
 الْعُمْرةََ، وَلََ الظَّعْنَ قاَلَ: »حُجَّ عَنْ أبَيِكَ، وَاعْتَمِرْ«

، إِنَّ أَبِ   (2 شَيْخٌ كَبِيٌر،    أَنَّ امْرَأةًَ، مِنْ خَثْ عَمٍ جَاءَتِ النَّبَِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَ قَالَتْ: يََ رَسُولَ اللََِّّ
، عَلَى عِبَادِهِ فِ الَْْجِ ، وَلََ يَسْتَطِيعُ أدََاءَهَا فَ هَلْ يُُْزئُِ عَنْهُ، قَدْ   أَنْ أؤَُدِ يَ هَا عَنْهُ؟   أفَْ نَدَ وَأدَْركََتْهُ فَريِضَةُ اللََِّّ

 قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: »نَ عَمْ« 
 

g) Musnad Ahmad 

عَبَّا بْنُ  وَالْفَضْلُ  غَدَاةَ جََْعٍ،  وَسَلَّمَ،  عَلَيْهِ  سَألََتْ رَسُولَ اِلله صَلَّى اللهُ  خَثْ عَمَ  مِنْ  امْرَأةًَ  سٍ ردِْفهُُ، أَنَّ 
يَسْتَمْسِكَ عَلَى  فَ قَالَتْ: إِنَّ فَريِضَةَ اِلله فِ الَْْجِ  عَلَى عِبَادِهِ أدَْركََتْ أَبِ شَيْخًا كَبِيراً، لََ يَسْتَطِيعُ أَنْ  

 الرَّحْلِ، فَ هَلْ تَ رَى أَنْ أَحُجَّ عَنْهُ؟ قاَلَ: " نَ عَمْ "
Berdasarkan uraian di atas, dapat dilihat bahwa pada redaksi matan pada 

jalur periwayatan  lainnya mengandung beberapa jenis ‘illat, yakni mengalami 

inqilab, tagyi>r, dan nuqsa>n. 
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Selanjutnya, peneliti akan memaparkan redaksioanl setiap matan hadis 

yang menjadi fokus penelitian dalam skripsi ini: 

1) Redaksi  ٌَامْرأَة  terdapat di jalur Shahih al-Bukhari, Imam Muslim dan Abu جَاءَتِ 

Dawud, sedangkan pada jalur al-Tirmidzi menggunakan redaksi  َُعَرَفة  ,هَذِهِ 

kemudian di jalur al-Nasa’i pada riwayat I, Ibnu Majah pada riwayat II dan 

Musnad Ahmad menggunakan redaksi  ًَامْرأَة  kemudian pada jalur al-Nasa’i ,أَنَّ 

pada riwayat II menggunakan redaksi  ٌجَاءَ رَجُل, dan jalur Ibnu Majah pada riwayat 

I menggunakan redaksi أنََّهُ أتََى. 

2) Redaksi   ًإِنَّ فَريِضَةَ اللََِّّ عَلَى عِبَادِهِ فِ الَْجِ  أدَْركََتْ أَبِ شَيْخًا كَبِيرا terdapat di jalur Shahih al-Bukhari, 

Imam Muslim,Abu Dawud dan Musnad Ahmad, sedangkan pada jalur I al-

Nasa’i tidak menggunakan kata  َّإِن, sehingga menjadi   ْفَريِضَةُ اِلله فِ الَْْجِ  عَلَى عِبَادِهِ أدَْركََت

الَْج ِ إِنَّ أَبِ شَيْخٌ كَبِيٌر قَدْ أدَْركََتْهُ فَريِضَةُ اِلله فِ   kemudian redaksi ,أَبِ شَيْخًا كَبِيراً  terdapat di jalur al-

Tirmidzi, sedangkan pada jalur al-Nasa’i pada riwayat II menambahkan 

kalimat  َلََ يَسْتَطِيعُ الرُّكُوب, sehingga menjadi  ِ إِنَّ أَبِ شَيْخٌ كَبِيٌر لََ يَسْتَطِيعُ الرُّكُوبَ وَأدَْركََتْهُ فَريِضَةُ اِلله فِ الَْْج, 

kemudian pada jalur Ibnu Majah pada riwayat ke II menambahkan kalimat   ْقَد

، عَلَى عِبَادِهِ فِ الَْْج ِ  sehingga menjadi ,أفَْ نَدَ  وَأدَْركََتْهُ فَريِضَةُ اللََِّّ أفَْ نَدَ  قَدْ  -dan jalur al ,إِنَّ أَبِ شَيْخٌ كَبِيٌر، 

Nasa’i pada riwayat III menggunakan redaksi   ُّإِنَّ أَبِ شَيْخٌ كَبِيٌر أفَأََحُج. 

3) Redaksi  ِلََ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَ ثْ بُتَ عَلَى الرَّاحِلَة terdapat di jalur Imam Muslim dan Abu Dawud, 

sedangkan di jalur Shahih al-Bukhari menambahkan kalimat  َأَنْ يَسْتَوِي, sehingga 

menjadi  ِلََ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَوِيَ عَلَى الرَّاحِلَة, sedangkan pada jalur al-Nasa’i pada riwayat I 

menggunakan redaksi  ِالرَّحْل عَلَى  يَسْتَمْسِكُ   kemudian pada jalur Musnad Ahmad ,لََ 

menggunakan redaksi  ِلََ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَمْسِكَ عَلَى الرَّحْل, sedangkan pada jalur Ibnu Majah 

pada riwayat II menambahkan kalimat  ُأدََاءَهَا فَ هَلْ يُُْزئُِ عَنْه, sehingga menjadi   ُوَلََ يَسْتَطِيع

 .أدََاءَهَا فَ هَلْ يُُْزئُِ عَنْهُ 
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4) Redaksi  ِأرَأَيَْتَ لَوْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ أَكُنْتَ تَ قْضِيه terdapat pada jalur al-Nasa’i pada riwayat II, 

sedangkan pada jalur al-Nasa’i pada riwayat III menambahkan kalimat   ُتَه فَ قَضَي ْ

تَهُ أَكَانَ يُُْزئُِ عَنْهُ  sehingga menjadi ,أَكَانَ يُُْزئُِ عَنْهُ   .أرَأَيَْتَ لَوْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَ قَضَي ْ

Setelah penulis melakukan pengamatan dan membandingkan setiap redaksi 

matan yang menjadi objek penelitian, menunjukkan bahwa metode periwayatan 

yang digunakan adalah periwayatan bi al-ma‘na>, yakni terdapat variasi redaksional 

matan namun tetap mengarah pada maksud yang sama. Adapun perbedaan yang 

terdapat dalam redaksi matan hadis tersebut dengan matan hadis lainnya, yakni 

sebagai langkah menganalisis dan mengidentifikasi keberadaan ‘illat, sebagai 

berikut: 

1) Terhindar dari Idra>j (sisipan) 

Idra>j adalah sisipan yang terkandung dalam matan hadis yang berbentuk 

perkataan periwayat atau penjelasan yang tidak terpisahkan oleh matan hadis dan 

kadang kala dianggap sebagai bagian dari matan hadis.  

2) Tidak Terjadi Nuqsan (pengurangan lafal) 

Nuqsan adalah pengurangan lafal pada matan hadis. Setelah penulis 

mengidentifikasi matan hadis tersebut, penulis menemukan nuqsan pada matan 

hadis tersebut, yang terletak pada: 

a. Pada redaksi matan hadis yang dinukil oleh Shahih al-Bukha>ri>, yakni “  َّإِن

الَْج ِ  فِ  عِبَادِهِ  عَلَى  اللََِّّ   terjadi pengurangan kata atau nuqsan pada jalur ”فَريِضَةَ 

periwayatan Imam al-Nasa>’i>, yakni kata “ َّإِن”.  

b. Adapun untuk redaksi “ ُلََ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَوِيَ عَلَى الرَّاحِلَةِ فَ هَلْ يَ قْضِي عَنْه” terdapat beberapa 

variasi: Pada jalur sanad Imam Muslim dan Abu Dawu>d mengalami 

pengurangan atau nuqsa>n, yakni “ ِلََ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَ ثْ بُتَ عَلَى الرَّاحِلَة”, sementara Imam 

al-Nasa>’i> “ ِلََ يَسْتَمْسِكُ عَلَى الرَّحْل”. 
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3) Tidak Terdapat Taqyi>r (perubahan lafal) 

Tagyi>r ialah perubahan lafal pada matan hadis. Setelah penulis 

mengidentifikasi matan hadis yang menjadi objek penelitian, penulis menemukan 

adanya tagyi>r pada matan hadis tersebut, yang terletak pada: 

a. Tidak terjadi perubahan apapun pada redaksi “ أَبِ شَيْخًا كَبِيراًأدَْركََتْ   ” di setiap jalur 

periwayatan, kecuali pada sanad yang dinukil oleh Ibnu Majah. 

b. Adapun untuk redaksi “ ُعَنْه أَحُجَّ   mengalami perubahan bentuk susunan ”أَنْ 

kalimat pada setiap matan hadis lainnya. 

4) Tidak Terdapat Ziya>dah (tambahan) 

Ziya>dah adalah tambahan lafal atau (pernyataan) yang terdapat padan 

matan, tambahan itu dikemukakan oleh periwayat tertentu sedangkan periwayat 

tertentu lainnya tidak melakukannya.52 Setelah penulis melakukan identifikasi 

matan hadis yang menjadi objek penelitian, maka penulis tidak menemukan 

ziya>dah.  

5) Tidak terdapat Musahhaf dan Muharraf 

Musahhaf ialah perubahan tanda baca pada huruf yang terdapat dalam 

suatu matan hadis. Muharraf ialah perubahan baris pada huruf pada suatu matan 

hadis. Setelah penulis mengidentifikasi matan hadis yang menjadi objek 

penelitian, penulis tidak menemukan adanya musahhaf dan muharraf.  

6) Terhindar dari Inqila>b 

Inqila>b merupakan istilah pada lafal matan hadis yang mengalami 

keterbalikan seperti lafal matan yang seharusnya berada di awal menjadi berada di 

pertengahan atau akhir matan dan sebaliknya. Setelah penulis mengidentifikasi 

matan hadis yang menjadi objek penelitian, penulis menemukan adanya inqila>b, 

sebagai berikut: 

a. Pada jalur periwayatan Ibnu Majah terjadi inqila>b, yakni terjadi pembolak-

balikan kata pada teks  hadis, yakni “ ََِّّإِنَّ أَبِ شَيْخٌ كَبِيٌر، قَدْ أفَْ نَدَ وَأدَْركََتْهُ فَريِضَةُ الل”. 

 

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

1992), h. 127. 
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b. Demikian pula pada matan hadis yang dinukil oleh Musnad Ah}mad, yakni 

 .”إِنَّ فَريِضَةَ اِلله فِ الَْْجِ  عَلَى عِبَادِهِ “

Berdasarkan uraian di atas, dapat dilihat bahwa pada redaksi matan pada 

jalur periwayatan lainnya mengandung beberapa jenis ‘illat, yakni mengalami 

inqilab, tagyi>r, dan nuqsa>n. Akan tetapi tidak ada satupun yang merusak 

kandungan matan tersebut, sehingga hadis tentang Badal Haji Orang yang Masih 

Hidup terhindar dari sya>z dan ‘illat, dan telah memenuhi unsur kaidah kesahihan 

matan hadis. 
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BAB IV 

ANALISIS HADIS TENTANG BADAL HAJI ORANG YANG MASIH HIDUP 

A. Interpretasi Tekstual 

Interpretasi Tekstual Hadis dapat ditafsirkan dengan menggunakan metode 

interpretasi tekstual dengan memperhatikan matan hadis yang berdasarkan pada 

apa saja yang ada di teksnya, baik periwayatannya bil ma’na ataupun bi al-lafdzi.1 

Penelitian akan mengkaji beberapa kata kunci dari hadis yang terdapat pada kitab 

Sunan Ibnu Majah dapat dilihat sebagai berikut: 

، إِنَّ أَبِ  شَيْخٌ كَبِيٌر، قَدْ   أَنَّ امْرَأةًَ، مِنْ خَثْ عَمٍ جَاءَتِ النَّبَِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَ قَالَتْ: يََ رَسُولَ اللََِّّ
، عَلَى عِبَادِهِ فِ الَْْجِ ، وَلََ يَسْتَطِيعُ أدََاءَهَا فَ هَلْ   يُُْزئُِ عَنْهُ، أَنْ أؤَُدِ يَ هَا عَنْهُ؟ أفَْ نَدَ وَأدَْركََتْهُ فَريِضَةُ اللََِّّ

 قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: »نَ عَمْ« 

a)  ِعِبَادِه (Beribadah) 

 (ibad) عِبَاد .adalah frasa dalam bahasa Arab yang terdiri dari dua kata عِبَادِهِ 

adalah bentuk jamak dari kata عَبْد (abd) yang berarti hamba atau orang yang 

beribadah kepada Allah. Sedangkan kata  ِه (hi) adalah kata ganti kepemilikan yang 

menunjukkan kepemilikan tunggal. Jadi secara harfiah ialah orang-orang yang 

beribadah kepada-Nya mengacu pada semua orang yang melakukan ibadah kepada 

Allah. 

Ini adalah kutipan dari Tafakkarat oleh Khalil bin Ahmad, membahas 

makna dan asal kata  َعَبَد. Khalil bin Ahmad menyatakan bahwa kata  َعَبَد berasal dari 

dua akar yang tampaknya bertentangan: " ُالْعَيُْْ وَالْبَاءُ وَالدَّال"  yang pertama menunjukkan 

kelembutan dan rendah hati, dan yang kedua menunjukkan keteguhan dan 

kekerasan.  Khalil bin Ahmad menjelaskan bahwa  adalah yang dihamba, yang  "الْعَبْدُ"  

berarti ", ُالْمَمْلُوك"  dan " ُالْعِبَاد"  adalah kelompok hamba. Namun, Khalil mencatat bahwa 

 

1 Arifuddin Ahmad, Metodologi Pemahaman Hadis (Cet.II; Makassar: Alauddin 

University Press, 2013), h. 19. 
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mayoritas orang menggolongkan hamba Allah dan budak dalam kategori yang 

berbeda. Dia menyebutnya sebagai ُ الْعُبُودَةِ ."     "عَبْدٌ بَيِْ 

Dia mencatat bahwa tidak ada laporan yang menyebutkan penggunaan kata 

kerja yang berasal dari " َعَبَد" . Jika ada, itu akan menjadi " َعَبُد" , yang berarti menjadi 

hamba dan mengakui perbudakan, tetapi bentuk kerja ini tidak digunakan.  Khalil 

bin Ahmad kemudian menjelaskan bahwa " َعَبَد "  digunakan untuk mereka yang 

menyembah Allah semata. Dari sini, kita memiliki " ًعَبَدَ يَ عْبُدُ عِبَادَة"  yang berarti yang 

menyembah dengan ibadah, dan " ُتَ عَبَّدَ يَ تَ عَبَّد" yang berarti yang beribadah.2 

b)  ِ الَْْج (Haji) 

 yang berarti haji atau ,(hajj) حَج   haji adalah bentuk kata dari kata dasar الَْْج ِ 

ibadah haji. Sebagaimana yang dikatakan oleh penyair “hajj” memiliki asal yang 

berarti pergi untuk mengunjungi. Dia memilih dalam penjelasan syariat tentang 

tujuan mengunjungi Baitullah untuk melaksanakan ibadah, maka dikatakan: al-

Hajj dan al-Hijj, al-Hajj adalah bentuk dasar, dan al-Hijj adalah bentuk kata benda, 

dan hari raya Haji adalah hari yang besar.3 

Dalam Islam, ibadah haji adalah satu dari lima rukun Islam dan merupakan 

kewajiban bagi umat Muslim yang mampu secara finansial dan fisik untuk 

melaksanakannya setidaknya sekali seumur hidup. Ibadah haji dilakukan di 

Makkah, Arab Saudi, selama bulan Dzulhijjah. 

c) أدََاءَهَا (Melaksanakan) 

Kata dasar  َأدََاء (adaa') berarti melakukan, menjalankan, atau menyelesaikan 

sesuatu. Ini sering digunakan dalam konteks melakukan kewajiban atau tugas.  هَا 

(ha) merupakan bentuk kata ganti kepemilikan yang menunjukkan kata benda yang 

 

2 Ah}mad bin Fa>ris bin Zakariya>’ al-Qazwaini> al-Ra>zi> Abu> al-H{usain, Mu‘jam Maqa>yi>s al-

Lugah, Juz 4 (t.t.: Da>r al-Fikr, 1399 H/19 79 M), h. 205. 

3 Abu> al-Qa>sim bin al-H{usain bin Muh}ammad al-Ra>gi>b al-As}faha>ni>, al-Mufrada>t fi> Gari>b 
al-Qur’an (Cet. I; Damaskus – Beirut: Da>r al-Qalam – Da>r al-Sya>miyyah, 1412 H), h. 218. 
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diterapkan kepadanya adalah objek feminin tunggal. Dalam konteks ini, هَا (ha) 

mengacu pada objek yang dilakukan atau dijalankan. 

Jadi, أدََاءَهَا (adaa'aha) dapat diterjemahkan sebagai melaksanakannya atau 

menjalankannya, tergantung pada konteksnya. Ini merujuk pada melakukan atau 

menyelesaikan suatu tugas, tindakan, atau kewajiban. Dalam konteks agama, أدََاءَهَا 

dapat merujuk pada pelaksanaan ibadah atau tugas-tugas keagamaan yang 

diberikan. 

d)  ُِيُُْزئ (Menggantikan) 

Kata dasar  ُِيُُْزئ  (yujzi'u) merupakan bentuk dari kata kerja  ََجَزأ (jaza'a) dalam 

bentuk lampau, pasif, dan tunggal, yang artinya digantikan, dibayar, atau 

dibersihkan. 

Berikut adalah penjelasan lebih rinci tentang kata dasar  ََجَزأ (jaza'a): 

a) Menggantikan: Kata dasar ini merujuk pada tindakan menggantikan sesuatu 

dengan yang setara atau dengan sesuatu yang lain sebagai kompensasi. 

b) Membayar: Dalam konteks pembayaran, kata ini mengacu pada tindakan 

membayar atau mengganti suatu nilai dengan nilai yang setara atau sesuai 

dengan kesepakatan. 

c) Membalas: Kata ini juga dapat merujuk pada tindakan memberikan balasan 

atau membalas suatu tindakan atau perlakuan. 

Ketika kata kerja  ََجَزأ (jaza'a) diubah menjadi bentuk lampau pasif tunggal, 

menjadi  ُِيُُْزئ (yujzi'u), maka artinya menjadi dia digantikan, dia dibayar, atau dia 

dibalas. Dalam konteks badal haji, misalnya,  ُِيُُْزئ (yujzi'u) mengacu pada tindakan 

menggantikan seseorang dalam menjalankan ibadah haji atas nama orang lain yang 

tidak mampu melakukannya sendiri. 
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B. Interpretasi Intertekstual  

Suatu cara penting dalam memahami hadis adalah melalui pendekatan 

interpretasi intertekstual, yang melibatkan perbandingan antara teks hadis yang 

sedang dipelajari dengan teks lain seperti al-Qur’an dan hadis lain. Dalam hal ini, 

penting untuk mempertimbangkan pandangan komprehensif terhadap hadis, yang 

dalam Bahasa Arab disebut “tanawwu' fi al-hadis”. 

“Tanawwu' fi al-hadis” mengacu pada pandangan yang komprehensif 

terhadap hadis yang melibatkan beberapa aspek, termasuk konteks sejarah dan 

sosial saat hadis itu diucapkan, hubungan dengan ayat al-Qur’an, kaitannya dengan 

hadis lain, prinsip-prinsip Islam, struktur Bahasa, dan pandangan ulama. Dengan 

menggabungkan elemen-elemen ini, kita dapat mengembangkan pemahaman yang 

lebih mendalam dan luas tentang makna hadis tersebut. Namun, perlu diingat 

bahwa pendekatan ini membutuhkan pengetahuan yang kuat tentang teks-teks 

yang terkait serta konteks Islam secara umum.4 

Peneliti telah menemukan hadis yang berkaitan dengan pembahasan yang 

peneliti kaji mendukung beberapa riwayat lain dan ayat-ayat didalam al-Qur’an, 

seperti yang disebutkan dalam hadis riwayat al-Nasa’i 

ثَ نَا شُعْبَةُ، عَنْ   ثَ نَا مَُُمَّدٌ، قاَلَ: حَدَّ عْتُ سَعِيدَ بْنَ أَخْبََنَََ مَُُمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قاَلَ: حَدَّ أَبِ بِشْرٍ، قاَلَ: سََِ
النَّبَِّ صَلَّى أَخُوهَا  فأَتََى  فَمَاتَتْ،  تََُجَّ،  أَنْ  نَذَرَتْ  امْرَأةًَ  أَنَّ  عَبَّاسٍ،  ابْنِ  عَنْ  يَُُدِ ثُ  عَلَيْهِ   جُبَيْرٍ،  اللهُ 

أُخْتِكَ دَيْنٌ أَكُنْتَ قاَضِيَهُ؟« قاَلَ: نَ عَمْ، قاَلَ:    وَسَلَّمَ، فَسَألََهُ عَنْ ذَلِكَ؟ فَ قَالَ: »أرَأَيَْتَ لَوْ كَانَ عَلَى
 5»فاَقْضُوا اللَََّّ، فَ هُوَ أَحَقُّ بِِلْوَفاَءِ« 

Artinya: 

Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Basyar, ia berkata, telah 
menceritakan kepada kami Muhammad, ia berkata, telah menceritakan 
kepada kami Syu’bah dari Abu Bisyr, ia berkata, saya pernah mendengar 
Sa’id bin Jubair menceritakan dari Ibnu Abbas bahwa terdapat seorang 
wanita bernadzar untuk melakukan haji lalu ia meninggal. Kemudian 

 

4 Tanawwu’ dalam hadis adalah memahami sebuah hadis dengan memperhatikan hadis 

lain yang masih dalam satu tema dengan hadis yang menjadi objek kajian peneliti. Lihat: Arifuddin 

Ahmad, Metodologi Pemahaman Hadis; Kajian Ilmu Ma’ani al-Hadis, (Cet. II; Makassar Alauddin 

University press, 2013) h. 96. 

5 Abu> ‘Abd al-Rah}ma>n Ah}mad bin Syu‘aib bin ‘Aliy al-Kura>sa>niy Al-Nasai, Al-Mujtabi> 
min al-Sunan, al-Sunan al-Sugra li al-Nasa>i, Juz 5, h. 116. 
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saudara laki-lakinya menemui Nabi saw. dan bertanya kepada beliau 
mengenai hal tersebut, maka beliau bersabda, “Bagaimana pendapatmu 
apabila saudaramu memiliki utang, apabila saudaramu memiliki utang, 
apakah engkau akan membayarnya?” Maka orang tersebut mengatakan, 
“Iya”. Beliau bersabda, “Bayarlah utang kepada Allah, Dia lebih berhak 
untuk ditunaikan utang-Nya”. 

Asbabul wurud hadis ini adalah tentang seorang wanita yang bernazar 

untuk melakukan ibadah haji, tetapi kemudian meninggal sebelum ia dapat 

melaksanakan nazar tersebut. Kemudian, saudaranya datang kepada Nabi 

Muhammad saw. dan bertanya tentang situasi tersebut. Dalam hadis ini, Nabi 

Muhammad saw. memberikan analogi dengan memberi pertanyaan: “Bagaimana 

jika saudaramu memiliki utang, apakah kamu akan melunasinya?” Ketika 

saudaranya menjawab “Ya”, Nabi Muhammad saw. menyatakan bahwa mereka 

harus menunaikan nazar tersebut atas nama wanita tersebut, karena Allah lebih 

berhak untuk dipenuhi janjinya.  Lafazh ini memberi keterangan bahwa orang yang 

meninggal dunia dan masih memiliki kewajiban haji, maka walinya harus 

menyiapkan orang untuk mengerjakan haji atas namanya dan biayanya diambil 

dari harta mayit, seperti halnya kewajiban wali untuk membayar utang mayit. Para 

ulama sepakat bahwa utang harta dilunasi dari harta mayit, begitu juga dengan hal 

lain yang sejenisnya. Kemudian dimasukkan dalam hal ini semua hak yang menjadi 

kewajiban si mayit seperi, kafarat, nadzar, zakat, dan lainnya. 

Hadis ini juga memberi keterangan diperbolehkannya menghajikan orang 

yang telah meninggal dunia. Namun, para ulama berbeda pendapat, Sa’id bin 

Manshur dan lainnya meriwayatkan dari Ibnu Umar melalui sanad yang shahih, 

bahwa seseorang tidak dapat menghajikan orang lain. Pendapat serupa dinukil pula 

dari Imam Malik al-Laits. Kemudian dinukil pula dari Imam Malik, bahwa apabila 

mayit mewasiatkan hal tersebut, maka diperbolehkan mengerjakan haji atas 

namanya. Namun, apabila tidak mewasiatkan, maka tidak diperbolehkan.6 

Jadi, hadis diatas sudah jelas berfungsi sebagai penguat dari hadis yang 

sebelumnya menjadi objek kajian. Dalam hadis diatas seorang wanita yang 

 

6 Al-Imam al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani, Fathul Baari 10: Penjelasan Kitab Shahih al-

Bukhari (Cet. V; Jakarta: Pustaka Azzam, 2017), h. 290-291. 
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bernazar untuk melakukan ibadah haji, tapi ia meniggal sebelum melaksanakan 

nazar. Kemudian, saudaranya datang kepada Nabi Muhammad saw. dan bertanya 

tentang situasi tersebut. Lalu, Nabi Muhammad saw. menyatakan bahwa mereka 

harus menunaikan nazar atas nama wanita tersebut, karena Allah lebih berhak 

untuk dipenuhi janjinya. Jadi sudah sangat  jelas bahwa menghajikan orang yang 

masih hidup diperbolehkan oleh Nabi apalagi orang yang telah wafat. 

Selain hadis di atas peneliti juga menemukan ayat al-Qur’an yang 

penjelasannya berkaitan dengan hadis yang peneliti kaji dan menjadi penguatnya 

(bayan al-Taqri>r) yaitu QS al-Baqarah/2: 184 

مٍ اخَُرَ وَعَلَى الَّذِيْنَ  مًا مَّعْدُوْدٰتٍٍۗ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّريِْضًا اوَْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِ نْ ايََّ قُوْنَ ايََّ   فِدْيةٌَ   هُ  يطُِي ْ
تُمْ   اِنْ  لَّكُمْ  خَيْرٌ  تَصُوْمُوْا وَانَْ  هُ لَّ   خَيْرٌ  فَ هُوَ  خَيْراً تَطَوَّعَ  فَمَنْ  مِسْكِيٍٍْْۗ  طعََامُ   تَ عْلَمُوْنَ   كُن ْ

Terjemahnya: 

(Yaitu) beberapa hari tertentu. Maka, siapa di antara kamu sakit atau dalam 
perjalanan (lalu tidak berpuasa), (wajib mengganti) sebanyak hari (yang dia 
tidak berpuasa itu) pada hari-hari yang lain. Bagi orang yang berat 
menjalankannya, wajib membayar fidyah, (yaitu) memberi makan seorang 
miskin. Siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan) itu lebih baik 
baginya dan berpuasa itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.7 

 Maksud dari ayat tersebut adalah Allah memberikan kemudahan orang 

yang sakit atau dalam perjalanan dibolehkan tidak berpuasa dalam keadaan 

tersebut, karena akan memberatkan mereka. Akan tetapi mereka boleh berbuka 

dan menggantinya pada hari lain sesuai dengan jumlah hari puasa yang 

ditinggalkan.8 Ada juga yang berpendapat bahwa orang-orang yang tidak mampu 

yaitu terbebani dan merasa sangat berat sekali untuk melaksanakannya seperti 

orang tua yang renta adalah membayar fidyah untuk tiap hari kepada seorang 

miskin, dan inilah yang benar.9 

 

 

7 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an Terjemah Al-Amzar  (Bandung: PT. 

Dinamika Cahaya Pustaka Graha Jabar Ekspres, 2018). h. 28. 

8 Imam Ibnu Katsir, Tafsir Ibnu Katsir Juz 2, 3 (Cet. I; Jawa Tengah: Insan Kamil Solo, 

2015), h. 89. 

9 Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa’di, Tafsir al-Karim ar-Rahman Fi Tafsir Kalam 

al-Mannan (Cet. IV; Jakarta: Darul Haq, 2014), h. 240.  
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C. Interpretasi Kontekstual 

Interpretasi kontekstual merujuk pada cara kita memahami atau 

menafsirkan teks hadis dengan memperhatikan informasi yang berkaitan dengan 

konteksnya, baik konteks pada masa Rasul seperti asbab al-wurud al-hadis (sebab-

sebab munculnya hadis), pelaku sejarah, peristiwa sejarah, waktu, tempat, dan 

bentuk peristiwa pada saat itu, serta konteks kontemporer atau kekinian.10 

Metode interpretasi kontekstual dapat diterapkan dalam pemahaman isi 

hadis dengan mempertimbangkan berbagai aspek konteks yang relevan, termasuk 

apakah ada atau tidak asbab al-wurud. Ini melibatkan perspektif Nabi Muhammad 

sebagai subjek hadis, yaitu sebagai Rasulullah saw, kepala negara, hakim, suami, 

atau individu. Dari sudut pandang Rasulullah saw sebagai subjek, kita mengenali 

bahwa beliau memainkan peran beragam dalam berbagai situasi, dan ini 

memengaruhi bagaimana hadis tersebut dipahami. Dalam memeriksa objek hadis, 

yaitu pihak yang berinteraksi dengan Rasulullah saw, beliau sangat 

memperhatikan latar belakang, budaya, kemampuan intelektual, dan kondisi 

psikologis lawan bicaranya saat menyampaikan perkataannya. Dalam hal bentuk 

peristiwa, kita harus mempertimbangkan apakah hadis tersebut bersifat qawliyah 

(ucapan), fi'liyah (perbuatan), taqriyah (persetujuan), pertanyaan, atau tindakan 

lawan bicara Rasulullah saw. Selain itu, juga penting untuk mempertimbangkan 

tempat dan waktu peristiwa hadis untuk memahami konteks yang lebih lengkap.11 

Pemahaman kontekstual berarti pemahaman petunjuk tentang isi hadis 

Nabi berdasarkan atau memperhitungkan konteks, termasuk bentuk atau ruang 

lingkup pesannya; kemampuan seorang nabi dalam sebuah hadis itu terjadi, kapan 

dan untuk alasan apa hadis itu terjadi dan juga kepada siapa umumnya ditujukan 

bahkan dengan mempertimbangkan dalil-dalil lainnya. Oleh karena itu, 

pemahaman yang mendalam secara kontekstual membutuhkan ijtihad. Hadis Nabi 

 

10 Arifuddin Ahmad, Metodologi Pemahaman Hadis; Kajian Ilmu Ma’ani al-Hadis, h. 117. 

11 Arifuddin Ahmad, Metodologi Pemahaman Hadis; Kajian Ilmu Ma’ani al-Hadis, h. 118-

119. 
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yang dipahami secara harfiah konteksnya menunjukkan bahwa sebenarnya ada 

hadis yang bersifat universal, temporal dan lokal. 

Adapun hadis yang menjadi objek kajian pada penelitian ini terkait dengan 

Badal Haji Orang yang Masih Hidup, sebagaimana dalam hadis:  

ثَ نَا عَبْدُ الْعَزيِزِ الدَّراَوَرْدِيُّ، عَ  ثَ نَا أبَوُ مَرْوَانَ مَُُمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعُثْمَانُِّ قاَلَ: حَدَّ نْ عَبْدِ الرَّحَْْنِ بْنِ حَدَّ
، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حَكِيمِ بْنِ عَبَّادِ بْ  ، عَنْ الْْاَرِثِ بْنِ عَيَّاشِ بْنِ أَبِ ربَيِعَةَ الْمَخْزُومِيِ  نِ حُنَ يْفٍ الْْنَْصَاريِِ 

يْهِ وَسَلَّمَ فَ قَالَتْ: نََفِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ امْرَأةًَ، مِنْ خَثْ عَمٍ جَاءَتِ النَّبَِّ صَلَّى اللهُ عَلَ 
، إِنَّ أَبِ شَيْخٌ كَبِيٌر، قَدْ أفَْ نَدَ وَأدَْرَ  ، عَلَى عِبَادِهِ فِ الَْْجِ ، وَلََ يَسْتَطِيعُ أدََاءَهَا  يََ رَسُولَ اللََِّّ كَتْهُ فَريِضَةُ اللََِّّ

 بن ماجه(فَ هَلْ يُُْزئُِ عَنْهُ، أَنْ أؤَُدِ يَ هَا عَنْهُ؟ قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: »نَ عَمْ« )رواه سنن ا 
Artinya: 

Telah menceritakan kepada kami Abu Marwan Muhammad bin 'Utsman Al 
'Utsmani, telah menceritakan kepada kami 'Abdul Aziz Ad Darawardi dari 
Abdurrahman bin Harits bin 'Ayyasy bin Abu Rabi'ah Al Makhzumi dari 
Hakim bin Hakim bin Abbad bin Hunaif Al Anshari dari Nafi' bin Jubair 
dari Abdullah bin Abbas radhiallahu'anhu, bahwa seorang wanita dari 
kalangan kaum Khats'am datang menemui Nabi seraya berkata, "Wahai 
Rasulullah, sesungguhnya bapakku seorang tua renta yang sudah pikun dan 
sudah terkena kewajiban Allah atas hamba-hamba-Nya untuk 
melaksanakan haji, tapi ia tidak mampu melaksanakannya. Apakah aku 
boleh mengerjakan kewajibannya itu?" Rasulullah saw. menjawab, ‘Ya 
(boleh)’. (HR. Ibn Ma>jah) 

Hadis ini memuat dalil yang menegaskan bahwa dibolehkan bagi setiap 

orang untuk melaksanakan ibadah haji menggantikan orang lain selama orang lain 

yang digantikan dalam melaksanakan ibadah hajinya adalah orang yang lemah 

untuk melaksanakan ibadah haji sendiri. Misalnya dia telah meninggal dunia, atau 

dia masih hidup dalam kondisi menderita sakit yang tidak dapat diharapkan 

sakitnya kembali pulih seperti menderita kelumpuhan atau sudah lanjut usia yang 

tidak mampu melaksanakan ibadah haji dalam kondisi semacam itu. Ini adalah 

pendapat al-Mubarak dan asy-Syafi’i. Sedangkan Malik, Sufyan ats-Tsauri, 

Ahmad, dan Ishaq memilih berpendapat tidak dibolehkan melaksanakan ibadah 

haji menggantikan orang yang masih hidup yang lemah melaksanakan ibadah haji 

sendiri, dan boleh melaksanakan ibadah haji menggantikan orang yang telah 

meninggal.  
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Wanita yang dimaksud dalam hadis tersebut, mengabarkan tentang 

kewajiban haji atas ayahnya, dan kewajiban haji itu bisa karena salah satu dari 

ketiga perkara, adakalanya karena memiliki kekayaan, atau kekuatan tubuh untuk 

melaksanakan ibadah haji, atau pemberian bantuan dari orang yang memiliki 

kekuatan. Jadi, kelemahannya yang berhubungan dengan kondisi tubuhnya itulah 

yang mengemuka dalam hadis tersebut, penyebutan kekayaan sama sekali tidak 

pernah terjadi, yang terjadi adalah penyebutan kemauan wanita itu untuk 

membantunya melaksanakan ibadah haji, dan kesiapan dirinya menggantikan atau 

melaksanakan ibadah haji itu.  Imam asy-Syafi’i berkata, jika seseorang yang 

menderita kelumpuhan itu memiliki kekayaan yang bisa digunakan untuk 

mengongkosi seseorang yang melaksanakan ibadah haji menggantikan dirinya, 

atau dia sama sekali tidak memiliki kekayaan, namun sebagian anak-anaknya mau 

membantunya melaksanakan perintah ibadah haji menggantikan dirinya, maka dia 

terikat kewajiban melaksanakan ibadah haji.12 

Menurut penulis, berdasarkan asbabul wurud hadis ini, kasusnya adalah 

tentang orang tua yang mampu secara materi namun tidak mampu secara fisik 

untuk menunaikan ibadah haji. Maka, anaknya menggantikan untuk melaksanakan 

haji atas nama orang tuanya. Jika diterapkan pada situasi saat ini, orang-orang 

yang mampu secara materi tetapi memiliki kendala fisik sebaiknya mereka 

melaksanakan haji dengan diwakilkan oleh anaknya, anggota keluarga, atau orang 

lain. Demikian juga, bagi mereka yang sudah mendaftar haji tetapi kemudian jatuh 

sakit atau memiliki kondisi fisik yang membuat perjalanan haji sangat berisiko, 

sebaiknya diwakilkan hajinya oleh orang lain dengan mempertimbangkan resiko-

resiko yang mungkin terjadi. Terutama bagi orang tua yang sudah lanjut usia yang 

berumur 80 tahun ke atas, sebaiknya haji mereka diwakilkan. Dengan demikian, 

daftar tunggu haji tidak akan terlalu lama. 

 

 

 

12 Abu Muhammad bin Husain bin Mas’ud al-Farra’ al-Baghawi, Syarh As-Sunnah (Cet. 

I; Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), h. 742-744. 



72 
 

D. Implikasi Hadis Tentang Badal Haji Orang yang Masih Hidup 

1. Konsep Badal  Haji dalam Hukum Islam 

Badal haji adalah menghajikan seseorang kepada orang lain untuk 

melaksanakan ibadah haji atas nama mereka. Ini terjadi ketika seseorang 

dikategorikan sebagai wajib haji, terutama dari segi ekonomi namun tidak mampu 

melaksanakannya sendiri karena adanya halangan yang diakui dan diizinkan oleh 

syariat Islam. Oleh karena itu, seseorang tersebut dipercayakan kepada orang lain 

sebagai pengganti untuk melaksanakan ibadah haji atas namanya. Jadi maksud dari 

badal haji adalah menggantikan pelaksanaan ibadah haji orang lain. Dalam 

pelaksanaannya, terdapat dua peran yang terlibat, yaitu orang yang menggantikan 

(mubdil) dan orang yang digantikan (badil). 

Mazhab Hanafi berpendapat, bahwa seseorang tidak wajib melaksanakan 

ibadah haji jika ada udzur yang menghalanginya. Udzur ini bisa berupa sakit, 

meskipun ia mampu dan memiliki harta. Dalam kondisi tersebut, seseorang 

diwajibkan untuk melaksanakan ibadah haji melalui perantaraan ahli warisnya. 

Artinya, jika seseorang mengalami udzur yang mencegahnya untuk melaksanakan 

haji secara langsung, maka tanggung jawab untuk menjalankan ibadah haji 

tersebut bisa diserahkan kepada ahli warisnya untuk melaksanakannya atas nama 

orang yang berhalangan tersebut. 

Mazhab Maliki berpendapat, jika seseorang ingin menggantikan haji orang 

lain, namun orang yang akan digantikan (badil) masih hidup, maka pelaksanaan 

badal haji tidak boleh dilakukan dan tidak dianggap sah, kecuali jika orang yang 

akan digantikan tersebut telah meninggal dunia dan meninggalkan wasiat untuk 

dihajikan. Jika badal haji tetap dilaksanakan meskipun demikian, maka hukumnya 

menjadi makruh dan pelaku badal haji harus membayar denda sebesar 1/3 dari 

hartanya. 

Mazhab Syafi’i berpendapat, menghajikan orang lain atau melakukan badal 

haji dianggap memiliki kondisi ma’dhub, yang berarti seseorang tidak mampu 

melaksanakan ibadah haji karena sudah tua atau tidak mampu melakukan 

perjalanan haji. Dalam kondisi seperti ini, proses badal haji dapat dilakukan ketika 
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syarat-syarat tertentu telah terpenuhi. Artinya, jika seseorang tidak mampu secara 

fisik atau finansial untuk melaksanakan haji, maka badal haji dapat dilakukan 

dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan. 

Menurut Mazhab Hambali, jika seseorang mengalami penyakit yang tidak 

diketahui kapan akan sembuh atau sudah tua renta yang tidak mampu untuk 

melakukan perjalanan ke Tanah Suci, maka dalam kondisi ini, haji mereka dapat 

digantikan oleh orang lain. Mazhab Hambali membolehkan untuk menghajikan 

orang lain dengan prinsip yang mirip dengan pendapat Mazhab Syafi’i.13  

Ada beberapa kondisi yang memungkinkan orang lain (mubdil) 

melaksanakan badal haji ini, yaitu: 

1) Ketika badil udzur atau lemah sehingga tidak dapat melaksanakan ibadah 

haji dalam situasi seperti ini, jika dia tetap dipaksa untuk melakukan ibadah 

hajinya sendiri, dia tidak akan bisa mendapatkan kesempurnaan 

pelaksanaan ibadah haji. Akibatnya, dia harus meminta orang lain untuk 

menggantikan ibadah hajinya. Dengan demikian, tujuannya adalah untuk 

menggantikan mereka yang berada dalam kondisi lemah, ini dilakukan 

untuk mencapai kesempurnaan ibadah haji, dan orang yang menggantikan 

akan menerima pahalanya. 

2) Ketika badil meninggal dunia dan ingin prosesi ibadah haji digantikan oleh 

ahli warisnya, ahli warisnya harus melakukannya sendiri. Jika tidak 

dilakukan, ahli warisnya akan termasuk dalam kategori orang yang menyia-

nyiakan janji yang dilarang oleh Allah swt. dan Rasulnya.14 

2. Bentuk-bentuk Pelaksanaan Badal  Haji 

1) Pelaksanaan Badal Haji oleh Mahasiswa dan Muqimin Indonesia 

a. Mahasiswa Indonesia di Universitas al-Azhar Mesir 

Pelaksanaan haji secara resmi harus mengikuti prosedur yang berlaku di 

pemerintah Mesir, khususnya terkait dengan mahasiswa Indonesia. Sebelum 

 

13 Rahmadanil, “Pelaksanaan Badal Haji Sebagai Profit Ditinjau dari Hukum Islam”, 

Jurnal Qawanin 5 no. 1 (2021): h. 10-12. 

14 Rahmadanil, “Pelaksanaan Badal Haji Sebagai Profit Ditinjau dari Hukum Islam”, 

Jurnal Qawanin 5 no. 1 (2021): h. 3-4. 
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berangkat ke tanah suci, seseorang harus memperoleh visa haji dari kantor bagian 

haji di kantor imigrasi Mesir. Tanpa visa haji ini, seseorang tidak dapat 

melaksanakan ibadah haji. Secara tidak resmi, beberapa mahasiswa memilih untuk 

berangkat melalui jalur umrah dan menunggu di Arab Saudi dengan visa umrah 

hingga musim haji tiba. Namun, praktik seperti ini jelas dilarang oleh pemerintah 

Arab Saudi. Biasanya, pelaksanaan seperti ini dilakukan pada perjalanan haji 

pertama dengan biaya sendiri. 

Ketetapan biaya yang diterima oleh badil tergantung dengan berapa biaya 

yang dibayarkan oleh jamaah lain ketika berangkat dari tanah atau Indonesia. 

Contohnya, jika jamaah haji yang berangkat dari Indonesia membayar 25 juta, 

maka badil menerima biaya badal haji dari mubdilnya 25 juta juga. 

b. Mahasiswa Indonesia di Universitas Islam Madinah 

Jika seseorang memiliki kesempatan untuk melakukan ibadah haji tetapi 

tidak dapat melakukannya sendiri, ia dapat memilih untuk menggantikan 

pelaksanaan ibadah haji tersebut dengan meminta orang lain untuk melakukannya 

atas namanya. Proses ini dikenal dengan istilah badal haji. Pokok-pokok 

pembahasan yang paling penting dalam pelaksanaan badal haji oleh mahasiswa 

Islam Madinah mencakup: 

1) Penentuan tempat miqat 

2) Konsep pembayaran DAM (denda atau kompensasi atas pelanggaran atau 

kesalahan yang terjadi selama pelaksanaan haji) 

3) Pengaruh status muqimin (penduduk tetap) dalam proses ini 

4) Pelaksanaan badal haji itu sendiri 

Bagi mahasiswa dari Madinah yang akan melaksanakan badal haji, maka 

badil telah memasang niat dari madinah ketika akan melaksanakan haji atas nama 

mubdil yang digantikannya. Terkait biayanya, sama dengan badal haji yang 

dilakukan oleh mahasiswa di Mesir.  

2) Pelaksanaan Badal Haji oleh Muqimin Indonesia di Arab Saudi 

Muqimin adalah penduduk tetap atau penduduk yang tinggal di suatu 

tempat untuk jangka waktu yang lama. Muqimin ini merujuk kepada mahasiswa 
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atau Tenaga Kerja Indonesia yang tinggal di Arab Saudi. Mereka berada di sana 

dalam kapasitas sebagai tenaga kerja yang ditempatkan untuk bekerja di Arab 

Saudi, terutama saat musim haji tiba. Berikut adalah poin-poin yang terkait: 

1) Konsep pembayaran DAM 

2) Badal haji yang terkadang dilihat sebagai proyek bisnis atau komersial 

3) Pelanggaran yang mungkin terjadi terkait dengan pelaksanaan badal haji 

Badal haji yang dilakukan oleh muqimin memiliki karakteristik yang 

berbeda dalam hal biaya, tidak mengacu pada biaya yang diterima oleh mahasiswa 

dari Mesir dan Madinah. Mereka seringkali hanya mengambil biaya sebesar 3 juta, 

yang artinya pelaksanaan mayoritas tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariat. 

Misalnya, saat melakukan tawaf yang seharusnya dilakukan sebanyak 7 putaran, 

mayoritas muqimin hanya melakukan 3 atau 4 putaran. Bahkan, seringkali 

pelaksanaan ibadah haji dilakukan oleh para pekerja Indonesia yang tinggal di 

Mekah yang pengetahuannya tentang pelaksanaan haji kurang memadai. Hal ini 

disebabkan oleh fokus utama dari pelaksanaan badal haji ini, yang lebih condong 

pada mendapatkan profit (upah) dari pada memastikan keabsahan pelaksanaan 

ibadah haji.15 

3. Biaya dalam Pelaksanaan Badal  Haji  

Pelaksanaan badal haji adalah ketika seseorang melakukan ibadah haji atas 

nama orang lain yang tidak mampu melakukannya sendiri, baik karena alasan 

kesehatan, keuangan, atau lainnya. Berikut adalah beberapa bentuk pelaksanaan 

badal haji: 

a) Menggunakan dana sendiri 

Seseorang yang mampu secara finansial dapat menggunakan dana 

pribadinya untuk melakukan haji atas nama orang lain yang tidak mampu 

melakukannya. Mereka melakukan semua aspek ibadah haji seperti yang 

diwajibkan, termasuk tawaf, sa’i, wukuf di Arafah, dan lain-lain. Namun, mereka 

melakukannya dengan niat dan tujuan untuk mewakili orang yang diminta. 

 

15 Rahmadanil, “Pelaksanaan Badal Haji Sebagai Profit Ditinjau dari Hukum Islam”, 

Jurnal Qawanin 5 no. 1 (2021): h. 8-9. 
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b) Menggunakan biaya haji yang tidak digunakan 

Terkadang, seseorang yang telah mendaftar untuk naik haji mungkin tidak 

bisa melakukannya karena alasan tertentu, seperti kesehatan yang buruk. Dalam 

situasi ini, mereka dapat meminta agar biaya haji mereka digunakan untuk 

melakukan haji atas nama orang lain yang tidak mampu. 

c) Melalui program/travel badal haji 

Beberapa lembaga amil zakat atau yayasan amal menyediakan program 

badal haji di mana mereka mengumpulkam dana dari individu atau lembaga dan 

menggunakan dana tersebut untuk mengirim orang yang tidak mampu ke tanah 

suci untuk melaksanakan haji atas nama orang lain. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Dari uraian pada sub-sub bab sebelumnya, penulis dapat menarik beberapa 

kesimpulan sebagai jawaban terhadap rumusan masalah dalam penelitian ini. 

Berikut adalah rangkumannya: 

1. Hasil penelitian penulis pada hadis yang menjadi objek penelitian tentang 

Badal Haji Orang yang Masih Hidup adalah S{ah}i>h} Liza>tihi. Hadis tersebut 

memiliki 7 mukharrij berdasarkan informasi yang penulis dapatkan dari 

kitab al-Mu’jam al-Mufahras, diantaranya yaitu: mukharrij pertama S{ah}i>h} 

al-Bukha>ri>, mukharrij kedua S{ah}i>h Muslim, mukharrij ketiga Abu Dawud, 

mukharrij keempat al-Tirmidzi, mukharrij kelima al-Nasa’i, mukharrij 

keenam Sunan Ibnu Majah, mukharrij ketujuh Musnad Ah}mad bin H}anbal. 

Selanjutnya penulis mengkaji dan mengkritik jalur dari Ibnu Majah yang 

ditinjau dari dua aspek yaitu kritik sanad (naqd al-Sanad) dan kritik matan 

(naqd al-Matan), hasil penelitian menunjukkan bahwa hadis tersebut telah 

memenuhi lima kriteria kaidah kesahihan hadis. 

2. Konsep Badal Haji Orang yang Masih Hidup sebagaimana yang termuat 

dalam kandungan hadis yang menjadi objek penelitian penulis, dapat 

dipahami bahwa Badal haji adalah menghajikan seseorang kepada orang 

lain untuk melaksanakan ibadah haji atas nama mereka. Ini terjadi ketika 

seseorang dikategorikan sebagai wajib haji, terutama dari segi ekonomi 

namun tidak mampu melaksanakannya sendiri karena adanya halangan 

yang diakui dan diizinkan oleh syariat Islam. Oleh karena itu, seseorang 

tersebut dipercayakan kepada orang lain sebagai pengganti untuk 

melaksanakan ibadah haji atas namanya. Jadi maksud dari badal haji adalah 

menggantikan pelaksanaan ibadah haji orang lain. Dalam pelaksanaannya, 

terdapat dua peran yang terlibat, yaitu orang yang menggantikan (mubdil) 

dan orang yang digantikan (badil). 
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3. Adapun implikasi hadis tentang Badal Haji Orang yang Masih Hidup yaitu 

Ketika badil udzur atau lemah sehingga tidak dapat melaksanakan ibadah 

haji dalam situasi seperti ini, jika dia tetap dipaksa untuk melakukan ibadah 

hajinya sendiri, dia tidak akan bisa mendapatkan kesempurnaan 

pelaksanaan ibadah haji. Akibatnya, dia harus meminta orang lain untuk 

menggantikan ibadah hajinya. Dengan demikian, tujuannya adalah untuk 

menggantikan mereka yang berada dalam kondisi lemah, ini dilakukan 

untuk mencapai kesempurnaan ibadah haji, dan orang yang menggantikan 

akan menerima pahalanya. 

 

B. Implikasi 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi semua 

kalangan dengan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang 

bagaimana konsep Badal Haji Orang yang Masih Hidup dilihat dari pandangan 

hadis Nabi saw. Dengan menggunakan pendekatan ilmu hadis, skripsi ini 

diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi masyarakat dan untuk 

setiap umat muslim yang sudah mampu secara fisik dan materi, maka bersegeralah 

untuk menunaikan ibadah haji sebelum datangnya suatu halangan yang dapat 

menunda pelaksanaan ibadah haji seperti lanjut usia, datangnya penyakit-penyakit 

kronis atau sampai meninggal dunia. 

Penelitian ini mengakui adanya keterbatasan dalam cakupan 

pembahasannya, dan peneliti sangat menghargai masukan serta kritik dari semua 

pembaca. Hal ini bertujuan untuk terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas 

penelitian, sehingga konsep badal haji orang yang masih hidup dapat dipahami 

dengan lebih mendalam. 
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