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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam bahasa latin dapat 

dilihat sebagai berikut: 

1. Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 s\a s\ es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 h}a h} ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 z\al z\ zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

 s}ad s} es (dengan titik di bawah) ص

 d}ad d} de (dengan titik di bawah) ض

 t}a t} te (dengan titik di bawah) ط

 z}a z} zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain ‘ apostrof terbalik‘ ع
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 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wau W We و

 Ha H Ha ه

 Hamzah ’ Apostrof ء

 Ya Y Ye ي  

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

apapun. Jika 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 ا َ

 Kasrah i   I اَ 

 d}ammah u   U ا َ
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Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat 

dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

َ  fath}ah dan ya>’ Ai a dan i ى ى 

 fath}ah dan wau Au a dan i ى وَ 

Contoh: 

 َ ك ي ف   :  kaifa 

ل و   haula : ه 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:  

Harakat dan 

Huruf 
Nama 

Huruf dan 

Tanda 
Nama 

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

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

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

Contoh: 

َ ات    ma>ta : م 

ى م   <rama: ر 

ل َ ي    qi>la: ق 

ت َ و   yamu>tu: ي م 
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4. Ta>’ marbut}ah 

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

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

ta>’ marbu>t}ah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h]. 

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

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

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

Contoh: 

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

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

ةَ  م  ك   al-h}ikmah :  ا ل ح 

5. Syaddad (Tasydi>d) 

Syaddah atau tasydi>d yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

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

huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

بَّنا َ  <rabbana : ر 

نا ََ ي  ن جَّ  : najjaina> 

َ ق   al-h}aqq : ا ل ح 

مَ   ن ع   : nu‘‘ima 

وَ  د   aduwwun‘ : ع 

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

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

Contoh: 
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ي َ
ل   Ali@ (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)‘ : ع 

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

6. Kata Sandang 

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

lam ma‘rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti 

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

Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang 

ditulis dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). 

Contoh: 

َ س  م   al-syams (bukan asy-syamsu) : ا لشَّ

ل ةَ َ ز  ل  زَّ ا ل    : al-zalzalah (az-zalzalah) 

ةَ  ف  س  ل  ف   al-falsafah :  ا ل 

لا دَ  ب   al-bila>d:  ا ل 

7. Hamzah 

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

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

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

Contoh: 

نَ  و  ر   ta’muru>n :  ت أ م 

ءَ   ‘al-nau :  ا لنَّو 

ءَ  ى   ’syai :  ش 

ت َ ر 
 umirtu :  أ م 
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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: 

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

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

ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: 

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

10. Huruf Kapital 

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

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

M   = Masehi 

SM   = Sebelum Masehi 

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

w.          = Wafat tahun 

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

 HR      = Hadis Riwayat 
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ABSTRAK 

Nama  : Muh. Buchari Muslim.A. 

Nim  : 30700117070 

Prodi  : Ilmu Hadis 

Fakultas  : Ushuluddin dan Filsafat 

Judul  : Membalik Telapak Tangan Ketika Salam Saat Salat Perspektif 

    Hadis (Suatu Kajian Ma‘a>nil H{adi>s \ terhadap Riwayat Ja>bir) 

 

Skripsi ini berjudul Membalik Telapak Tangan Ketika Salam Saat Salat 

Perspektif Hadis (Suatu Kajian Ma‘a>nil H{adi>s\ terhadap Riwayat Ja>bir). Tujuan 

Penelitian ini untuk: 1) untuk mengetahui kualitas hadis tentang membalik telapak 

tangan ketika salam saat salat, 2) untuk mengetahui kandungan hadis tentang 

membalik telapak tangan ketika salam saat salat, 3) untuk mengetahui implikasi hadis 

tentang membalik telapak tangan ketika salam saat salat. 

Peneliti menggunakan pendekatan ilmu hadis dan ilmu ma‘a>nil h}adi>s \. 

Penelitian ini merupakan penelitian yang berbasis penelitian pustaka (library research) 

yang tergolong sebagai penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Data yang 

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

berkaitan dengan objek penelitian. 

Setelah melakukan penelitian, hasilnya menunjukkan bahwa hadis tentang 

membalik telapak tangan ketika salam saat salat yang menjadi objek penelitian ditemukan 

7 jalur sanad yang masing-masing diriwayatkan oleh Muslim, al-Nasa>’i>, Abu> Da>wud, 

dan Ah}mad bin H}anbal. Hadis tentang membalik telapak tangan ketika salam saat 

salat yang menjadi objek penelitian dinilai sebagai hadis yang berstatus s}ah}i>h} li z\atihi 

dengan alasan bahwa hadis yang menjadi objek penelitian, sanadnya dinilai 

bersambung, perawinya dinilai ‘adl, dan d}a>bit}, serta terhindar sya>z\ dan ‘illa>t. 

Sedangkan dari segi kandungan hadis dapat dipahami bahwa terdapat larangan 

melakukan gerakan tambahan dalam salat untuk menghindari kekeliruan dan gerakan 

yang tidak perlu, sebagaimana yang telah diisyaratkan oleh Nabi saw. Dalam hadis 

yang menjadi objek penelitian. Membalik telapak tangan ketika salam saat salat 

berimplikasi pada dua aspek, yaitu kemungkinan batalnya salat karena adanya gerakan 

tambahan dan gerakan tersebut dinilai dapat mengganggu kekhusyuan dalam salat 

yang pada dasarnya merupakan gerakan yang tidak dicontohkan oleh Nabi saw. 

Terkait dengan membalik telapak tangan tangan ketika salam saat salam 

masih sangat dibutuhkan kajian yang mendalam utamanya penelitian yang berjenis 

penelitian lapangan untuk mengkaji faktor-faktor dan alasan-alasan yang 

menyebabkan sebagian masyarakat di daerah tertentu melakukan gerakan tersebut. 
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BAB I 

PENDHULUAN 

A. Latar Belakang 

Ibadah merupakan suatu kewajiban bagi seluruh umat beragama kepada 

tuhannya, karena hal itu merupakan penghubung antara ‘A<bid dengan sang Ma’bu>d. 

Dalam Islam, ketika seorang hamba telah menunaikan salah satu ibadah yang harus ia 

kerjakan dengan ikhlas semata-mata karena Allah swt. niscaya ia akan merasakan 

ketenangan di dalam hatinya baik di dunia maupun di Akhirat. Ibadah terbagi menjadi 

dua yaitu ibadah mahdah seperti salat dan ibadah gairu mahdah seperti zikir.  

Salat secara etimologi bahasa Arab, kata salat bermakna mendoakan yang 

baik. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah swt “dan berdoalah untuk mereka.” 

QS. al-Taubah:9/ 103. Sedangkan menurut terminologi para ulama fiqih, Salat adalah 

sejumlah gerakan dan ucapan yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam, 

dengan syarat-syarat tertentu.1  

Ini adalah definisi untuk salat apa pun yang diawali dengan takbir dan diakhiri 

dengan salam dan dengan definisi tersebut maka tidak termasuk didalamnya sujud 

tilawah, yakni sujud yang dilakukan ketika mendengar salah satu ayat sajadah. 

Menurut madzhab Hanafi dan Asy-Syafi’i, sujud ini bukanlah salat, karena sujud ini 

tidak diawali dengan takbir dan tidak ditutup dengan salam.2 

Salat telah ditetapkan kewajibannya sebanyak lima waktu pada saat Nabi saw. 

melakukan perjalanan isra mi’raj, ketika itu beliau masih tinggal dikota makkah, 

                                                           

1 Syams al-Di@n Muh}ammad bin Ah}mad al-Khati@b al-Syarbi@ni@ al-Sya>fi’i@, Mug}ni@ al-Muh}ta>j ila> 

Ma’rifah Ma’a>ni@ AlFa>z} al-Minha>j, Juz 1 (Beirut: Da>r al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1994), h. 297. 

2 Abdurrahman al-Jauzairi, Fikih Empat Madzhab, (t.t.: Pustaka al-Kautsar, t.th.). h. 289. 
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tepatnya satu tahu sebelum beliua berhijrah ke kota madinah. Lima waktu yang 

dimaksud adalah, waktu zuhur (tengah hari), waktu ashar (sore hari), waktu maghrib 

(saat tenggelamnya matahari), waktu isya (malam hari), dan  waktu subuh ( pagi hari). 

Adapun salat yang pertama kali dilakukan oleh Nabi Muhammad saw.  setelah 

ditetapkan kewajibannya adalah salat diwaktu zuhur. 

Untuk dalil kewajibannya itu sendiri, salat lima waktu telah ditetapkan sebagai 

salah satu fardhu melalui ayat al-Qur’an, hadis Nabi, dan ijma’ para ulama. 

Barangsiapa yang mengingkari kefardhuannya, maka ia telah dianggap murtad. 

Karena, allah swt berfirman, QS. al-Nisa>’/4: 103: 

وةَ  قَضَيْتُمُ  فَاِذَا﴿ 
ٰ
ل رُوا الصَّ

ُ
قُعُوْدًا قِيَامًا الٰلَّ  فَاذكْ   وَّ

ٰ
عَل مْ  ىوَّ

ُ
نَنْتُمْ  فَاِذَا ۚ جُنُوْبِك

ْ
 اطْمَأ

قِيْمُوا
َ
وةَ  فَا

ٰ
ل وةَ  اِنَّ   ۚ الصَّ

ٰ
ل انَتْ  الصَّ

َ
ى ك

َ
مُؤْمِنِيْنَ  عَل

ْ
وْقُوْتًا كِتٰبًا ال : 4/النساۤء﴾ )  ١٠٣ مَّ

103) 
Terjemahnya: 

103. Maka apabila kamu telah menyelesaikan shalat(mu), ingatlah Allah di 
waktu berdiri, di waktu duduk dan di waktu berbaring. kemudian apabila kamu 
telah merasa aman, Maka dirikanlah shalat itu (sebagaimana biasa). 
Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-
orang yang beriman.3 

Maksudnya adalah, salat itu sudah ditetapkan kewajibannya, dan kewajiban 

tersebut sudah ditetapkan pula waktunya. Seakan Allah memfirmankan: salat telah 

diwajibkan kepada kaum muslimin pada waktu-waktu tertentu, dan waktu-waktu 

tersebut dijelaskan melalui Nabi Muhammad saw. yang notabene memang diutus 

kepada manusia untuk menjelaskan perintah dan larangan apa saja yang diturunkan  

Allah kepada beliau. 

                                                           

3 Kementrian Agama RI, Tikrar al-Qur’an Hafalan Tajwid dan Terjemah, (Bandung: Sygma 

alkamedia almeera, 2017), h. 95. 
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Apabila ada yang mengatakan, bahwa yang ditetapkan dalam al-Qur’an adalah 

hanya kewajiban salatnya saja, sedangkan untuk jumlah dan mekanisme 

pelaksanaannya tidak diterangkan. Kami menjawab, bahwanya al-Qur’an telah 

memerintahkan kepada Nabi saw. untuk menjelaskan semua instruksi yang ditetapkan 

kepada manusia, dan manusia diperintahkan untuk mengikuti apa yang dijelaskan oleh 

beliau.4  

Dalam pelaksanaan salat, terdapat salah satu rukun yang terakhir yaitu salam 

sembari menoleh ke sebelah sisi kanan. akan tetapi tidak sedikit dijumpai ada 

beberapa masyarakat yang membuka tangannya ketika melakukan salam, disaat salam 

pertama ia membuka telapak tangan sebelah kanan sedangkan ketika salam yang 

kedua ia membuka telapak tangan yang kiri.     

Hadis yang menjadi kajian dalam penelitian ini yaitu : 

َ، ة  ب  ي  َأ ب يَش  َب ن  ان  ث م  ث ن اَع  دَّ َح  َاللَّ َاب ن  د  ي  ب  َع  ن  رٍ،َع  ع  س  َم  ن  ،َع  يع  ك  و  يَّا،َو  ك ر  َز  ي ىَب ن  ث ن اَي ح  دَّ ح 
لََّ س  َو  ه  ي  ل  لَّىَالل َع  َاللَّ َص  ول  س  َر  ل ف  ن اَخ  ي  لَّ اَص  ذ  :َك نَّاَإ  ة ،َق ال  ر  م  َس  َب ن  اب ر  َج  ن  ،َع 

يَّة 
ط  ب  ق  ،َال  م 

ي دَ  َب  ار  ن ا،َأ ش  د  َأ ح  لَّم  َف س  ك م  د  َأ ح  اَب ال  :َ"َم  لَّى،َق ال  اَص  ،َف ل مَّ ه  ار  َي س  ن  َع  ن  م  ،َو  ه  ين  َي م  ن  َع  ن  ه َم 
َ ك م  د  يَأ ح  ف  اَي ك  نَّم  سٍ؟َإ  م  لٍَش  ي  َخ  ن اب  اَأ ذ  أ نَّه  َك  ه  ي د  يَب  ََ-ي وم  ك م  د  يَأ ح  ف  َي ك  َأ لَ  ََ-أ و  أ ن 

َي َ ه  ب ع  أ ص  َب  ار  أ ش  اَ"َو  ك ذ  :َه  ول  ال هَ ي ق  م  َش  ن  َع  ن  م  ،َو  ه  ين  َي م  ن  َع  ن  َم  يه  ل ىَأ خ  َع  ل  م  .َ)رواهَأبوَس 
 5.داود(

Artinya: 

‘Us \ma>n bin Abi@ Syaibah telah menceritakan kepada kami, Yah}ya> bin 
Zakariyya> dan Waki' telah menceritakan kepada kami dari Mis'ar dari 
'Ubaidullah bin Al Qibthiyah dari Jabir bin Samurah dia berkata; "Apabila 
kami salat di belakang Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, maka salah 
seorang dari kami memberi salam seraya memberi isyarat dengan tangannya 

                                                           
4 Abdurrahman al-Jauzairi, Fikih Empat Madzhab, (t.t.: Pustaka al-Kautsar, t.th.). h. 295-

296. 

5 Abu> Da>wud Sulaima>n bin al-Asy‘as\ bin Ish}a>q bin Basyi>r bin Syadda>d bin ‘Amr al-Azdi al-

Sijista>ni>, Sunan Abi> Da>wud, Juz 1 (Beirut: Maktabah al-‘As}riyah, t.th), h. 262. 
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kepada orang yang berada di kanan dan kirinya, ketika beliau selesai 
mengerjakan salat, beliau bersabda: 'Kenapa salah seorang dari kalian masih 
saja memberi isyarat dengan tangannya seperti ekor kuda yang bergerak-
gerak?, cukuplah salah seorang dari kalian -atau- tidak cukupkah salah seorang 
dari kalian melakukannya seperti ini saja." beliau memberi isyarat dengan 
jarinya dengan memberi salam kepada saudaranya yang ada di kanan dan 
kirinya." Muhammad bin Sulaiman Al Anbari, telah menceritakan kepada 
kami Abu Nu'aim telah menceritakan kepada kami dari Mis'ar dengan isnad 
dan makna yang sama, sabdanya: "Cukuplah salah seorang dari kalian -atau 
dari mereka- meletakkan tangannya di atas pahanya kemudian dia memberi 
salam kepada saudaranya yang berada di kanan dan kirinya.", (HR. Abu> 
Da>wu>d). 

Secara emplisit hadis di atas mengindikasikan bahwa Nabi Muhamad saw. 

memisalkan gerak tersebut layaknya gerakan seekor kuda yang tidak tenang, selalu 

menggerakan ekornya. Karena dalam hal ini dia melakukan gerakan yang sama sekali 

tidak dia butuhkan. Dan melakukan gerakan yang tidak dibutuhkan, dilarang dalam 

salat. Imam al-Nawawi membuat judul bab ketika menjelaskan hadis tersebut yaitu: 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk membahas mengenai 

membuka telapak tangan ketika salam. Maka dari itu penulis mengangkat judul 

“Membalik Telapak Tangan Ketika Salam Saat Salat Perspektif Hadis (Suatu Kajian 

Ma’anil Hadis terhadap Riwayat Jabir)”, agar dapat memberi pemahaman bagi 

pembaca dan masyarakat umum. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis dapat merumuskan beberapa 

permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagaimana kualitas hadis tentang membalik telapak tangan ketika salam saat 

salat? 

2. Bagaimana kandungan hadis tentang membalik telapak tangan ketika salam 

saat salat riwayat Ja>bir? 
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3. Bagaimana implikasi hadis tentang membalik telapak tangan ketika salam saat 

salat riwayat Ja>bir? 

C. Pengertian Judul 

Judul skripsi ini adalah “Membalik Telapak Tangan Ketika Salam Saat Salat 

Perspektif Hadis (Suatu Kajian Ma’a>nil H{adi>s\ terhadap Riwayat Jabir)” Untuk 

menghindari kesalah pahaman terhadap judul skrpsi ini. Maka langkah awal yang 

penulis lakukan adalah menguraikan judul skripsi sebagai berikut: 

1. Membalik Telapak Tangan 

Kata membalik berasal dari kata balik, nenurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(KBBI) balik artinya adalah berbalik kembali arahnya (berputar arah); berubah 

letaknya (menelungkup menjadi menelentang dan sebagainya); memutar ke arah yang 

berlawanan.6 Sedang telapak tangan adalah bidang tangan sebelah bawah disebut juga 

tapak tangan.7 Jadi yang dimaksud  oleh peneliti yaitu memutar telapak tangan ke arah 

berlawanan ketika salam dalam salat. 

2. Perspektif Hadis 

Kata perspektif menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah cara 

melukiskan suatu benda pada permukaan yang mendatar sebagaimana yang terlihat 

oleh mata dengan tiga dimensi; sudut pandang; pandangan.8 Sedangkan kata hadis 

secara bahasa artinya, khabar (berita) atau sesuatu yang baru. Secara istilah, hadis 

                                                           

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

dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2016-2019. 

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

dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2016-2019. 

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

dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2016-2019. 
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adalah apa-apa yyang dinisbahkan atau disandarkan kepada Nabi Muhammad saw. 

baik berupa ucapan, perbuatan, persetujuan atau sifat beliau.9 

Adapun perspektif hadis yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penilaian 

atau pandangan mengenai masalah membuka telapak tangan ketika salam saat salat  

yang berdasar pada hadis Nabi Muhammad saw. 

3. Ma’a>nil H{adi>s\ 

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

makna yang terdapat di dalam berbagai matan hadis sesuai dengan tuntunan 

kodisinya.10 

Berdasarkan pada pengertian judul di atas, maka yang dimaksud dalam 

penelitian ini dimaksudkan untuk menjelaskan tentang membalik tangan saat salam. 

yang diriwayatkan oleh Ja>bir dengan menggunakan pendekatan ilmu ma’anil hadis 

untuk menginterpretasikan hadis tersebut secara tepat. 

D. Kajian Pustaka 

Setelah melakukan pelacakan pustaka, penulis belum menemukan studi yang 

membahas tentang membuka telapak tangan ketika salam saat salat perspektif hadis 

(suatu kajian ma‘a>nil h}adi>s \ terhadap riwayat Ja>bir). Namun penulis menemukan 

literatur-literatur terkait dengan penelitian yang akan dilakukan, baik secara langsung 

maupun tidak langsung, sebagai berikut: 

Skripsi yang ditulis oleh Mohd Badiuzzaman bin Jusoh yang berjudul “Jumlah 

Rukun-rukun Salat Fardhu (Studi Komperatif Imam Abu Hanifah dan Imam asy-

                                                           

9 Khalil Nurul Islam, Jangan Dibaca Ini Jadi Terlalu Mudah (t.d), h. 6. 

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

Makassar, Alauddin University Press, 2013), h. 6. 
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Syafi’i)” pada tahun 2019.11 Pada tulisan ini secara umum membahas tentang 

penentuan jumlah rukun salat serta mengkomparasikan kedua pendapat antara Imam 

Abu> H{ani@fah yang berlandaskan kitab Musnad dengan Imam al-Sya>fi’i@ dalam kitab 

al-Umm. Namun pada penelitian ini, peneliti berfokus pada masalah membalik telapak 

tangan ketika salam.  

Skripsi yang ditulis oleh Danis Adithio Pratama yang berjudul “Implementasi 

Ibadah Salat dalam membangun Kesehatan (Studi di Pondok Pesantren Darussalam 

Metro) pada tahun 2018.12 Skripsi tersebut membahas tentang pelaksanaan salat 

dalam membangun kesehatan, sebuah studi kasus di pondok pesantren Darussalam, 

sedangkan skripsi yang peneliti teliti yaitu membuka telapak tangan ketika salam 

secara umum. 

Jurnal yang ditulis oleh Mujiburrahman yang berjudul” Pola Pembinaan 

Keterampilan Salat Anak Dalam Islam”. Pada tulisan ini secara umum menjelaskan 

tentang sholat dan bagaimana Hukum dan fungsi salat dalam kehidupan Anak-Anak. 

Namun pada penelitian ini, peneliti berfokus pada masalah membalik telapak tangan 

ketika salam.13 

Buku yang ditulis oleh Syaikh Abdurrahman al-Juzairi yang berjudul” Fikih 

Empat Madzhab”.  Pada tulisan ini secara umum menjelaskan tentang salat, Hikmah 

                                                           

11 Mohd Badiuzzaman bin Jusoh, “Jumlah Rukun-rukun Shalat Fardhu (Studi Komperatif 

Imam Abu Hanifah dan Imam asy-Syafi’i”, Skripsi (Riau: Fampk. Syariah dan Ilmu Hukum, 2019). 

12 Danis Adhitiyo Pratama, “Implementasi Ibadah Shalat dalam membangun Kesehatan (Studi 

di Pondok Pesantren Darussalam Metro), Skripsi (Metro: Fak. Tarbiyah dan Keguruan, 2018). 

13 Mujiburrahman , “Pola Kterampilan Shalat Anak Dalam Islam” Jurnal Mudarrisuna, No. 2 

(Desember, 2016). 
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Disyariatkan Salat dan Hukum-Hukum Salat. Namun pada penelitian ini,  peneliti 

berfokus pada masalah membalik telapak tangan ketika salam.14 

E. Metodologi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research) dengan 

mengumpulkan data-data yang terkait dengan objek penelitian. Penelitian ini bersifat 

kualitatif deskriptif dan bertumpuh pada kualitas data. 

2. Pendekatan Penelitian 

a. Pendekatan Ilmu Hadis 

Pendekatan ilmu hadis yang dimaksud adalah pendekatan yang berdasar pada 

syarat diterima sebuah hadis. Langkah yang penulis lakukan yaitu dengan melihat 

ketersambungan antar sanad hadis, para periwayat hadisnya bersifat ‘adl15 dan d}abit, 

tidak terdapat syaz16 dan ‘illat.17 

 

                                                           

14 Syaikh Abdurrahman al-Juzairi, “ Fikih Empat Madzhab”  

15 Maksud dari keadilan perawi ialah perawi yang berperilaku adil/lurus dalam agama serta 

memenuhi kriteria seperti muslim, balig, berakal, selamat dari sebab-sebab kefasikan dan menjaga 

muru’ah. Abustani Ilyas, dkk, Epistemologi Kritik Sanad Antara Normativitas dan Historisitas (Cet. I; 

Gowa: Pustaka Almaida, 2019), h. 48-49. 

16 Menurut Imam al-Syafi>’i>, suatu hadis tidak dinyatakan sebagai mengandung syuz\uz\, bila 

hadis itu hanya diriwayatkan oleh seorang periwayat yang s\iqah, sedang periwayat yang s\iqah lainnya 

tidak meriwayatkan hadis itu. Barulah suatu hadis dinyatakan mengandung syuz\uz\, bila hadis yang 

diriwayatkan oleh seorang periwayat yang s\iqah tersebut bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan 

banyak periwayat yang juga bersifat s\iqah. M. Syuhudi Ismail, Kaidah Kesahihan Sanad Hadis (Cet. 

IV; Jakarta: Bulan Bintang, 2014), h. 144. 

17 Pengertian ‘Illat menurut istilah ilmu hadis, sebagaimana yang dikemukakan oleh Ibn al-

S{alah} dan al-Nawawi>, ialah sebab yang tersembunyi yang merusakkan kualitas hadis. Keberadaannya 

menyebabkan hadis yang pada lahirnya tampak berkualitas sahih menjadi tidak sahih. M. Syuhudi 

Ismail, Kaidah Kesahihan Sanad Hadis, h. 152. 
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b. Pendekatan Ma‘a >nil H{adi>s\ 

Pendekatan Ma‘a>nil H{adi>s\ yang dimaksudkan adalah menjelaskan tentang hal 

ihwal lafal dan makna yang terdapat pada matan hadis sesuai dengan kondisinya 

sehingga mendapatkan pemahaman secara komperhensif. 

3. Metode Pengumpulan dan Sumber Data 

Dalam mengumpulkan penulis melakukan penelusuran tentang hadis-hadis 

tentang membuka telapak tangan ketika salam saat salat dengan melakukan takhri>j al-

h}adi>s.18 Sumber data primer penulis berasal dari kitab-kitab hadis standar (kutub al-

tis‘ah). Sedangkan sumber data skunder penulis berasal dari kitab-kitab syarah, kitab-

kitab fikih dan buku-buku yang terkait dengan objek kajian. Pada penelitian ini penulis 

hanya menggunakan metode takhri>j yaitu: Takhri>j melalui lafal pertama pada matan 

hadis dengan merujuk pada kitab al-Fath} al-Kabi>r karya Imam Jala>l al-Di>n al-Suyu>ti>. 

4. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

a. Data yang terkumpul dari proses takhri>j al-h}adi>s\ selanjutnya diklasifikasi dan 

diindentifikasi. 

b. Selanjutnya melakukan i’tiba>r19 terhadap sanad20 agar dapat menentukan sya>hid 

dan muta>bi‘ dengan membuat skema sanadnya. 

                                                           

18 Takhri>j H}}adi>s\ adalah penelusuran atau pencarian hadis dalam berbagai kitab hadis (sebagai 

sumber asli dan hadis yang bersangkutan), baik menyangkut materi atau isi (matan) maupun jalur 

periwayatan (sanad) hadis yang dikemukakan. M. Agus Solahudin dan Agus Suyadi, Ulumul Hadis 

(Cet. III; t.t: Pustaka Setia, 2017), h. 191. 

19 Proses observasi atau penyelidikan terhadap beberapa jalur isna>d yang diduga sendirian 

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

diketahui apakah hadis tersebut mempunyai muta>bi‘ atau sya>hid (penguat atau pendukung) atau tidak. 

M. Mashuri Mochtar, Kamus Istilah Hadis, h. 80. 

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

Muhammad Hasbi ash-Ashiddieqy, Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis, edisi ketiga (Semarang: Pustaka 

Rizki Putra, 2009), h. 147. 



10 

 

 
  

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

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

agar dapat mengetahui terjadinya ziyadah,21 dan inqila>b,22 Hal ini juga bertujuan 

untuk mengetahui terjadinya periwatan secara lafal (riwayah bi al-lafz}) atau 

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

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

teknik interpretasi. Teknik interpretasi yang dapat digunakan dalam penelitian ini 

adalah: 

1) Interpretasi Tekstual 

Interpretasi tekstual adalah interpretasi atau pemahaman terhadap matan hadis 

berdasarkan teksnya semata, baik yang diriwayatkan secara lafal maupun yang 

diriwayatkan secara makna dan/atau memperhatikan bentuk dan cakupan makna. 

Teknik interpretasi tekstual cenderung mengabaikan latar belakang peristiwa hadis 

(wurud) hadis dan dalil-dalil lainnya.23 

2) Interpretasi Kontekstual 

Interpretasi Kontekstual berarti cara menginterpretasikan atau memahami 

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

pelaku sejarah, peristiwa sejarah, waktu, tempat dan/atau bentuk peristiwa) dan 

konteks kekinian.24 

                                                           

21 Ziya>dah ialah penambahan perkataan perawi yang s\iqah. M. Mashuri Mochtar, Kamus 

Istilah Hadis, h. 173. 

22 Maqlu>b atau Inqila>b ialah hadis yang di dalamnya terjadi pergantian lafal dengan lafal lain, 

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

Hadis, h. 307. 

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

24 Arifuddin Ahmad, Metodologi Pemahaman Hadis; Kajian Ilmu Ma’ani al-Hadis, h. 117. 
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3) Interpretasi Intertekstual 

Interpretasi intertekstual diartikan sebagai interpretasi atau  pemahaman 

terhadap matan hadis dengan memperhatikan sistematika matan hadis bersangkutan, 

atau hadis lain (tanawwu’) dan/atau ayat-ayat al-Qur’an yang terkait.25 

Teknik pengolahan data yang penulis gumakan adalah metode deduktif yaitu, 

proses berpikir atau menalar untuk menarik kesimpulan yang dimulai dari kaidah 

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

adalah berpikir dari yang umum ke yang khusus.26 

F. Tujuan dan Kegunaan 

1. Tujuan 

a. Untuk mengetahui kualitas hadis tentang Membalik telapak tangan ketika salam 

saat salat riwayat Jabir. 

b. Untuk mengetahui kandungan hadis tentang Membalik telapak tangan ketika 

salam saat salat riwayat Jabir. 

c. Untuk mengetahui implikasi hadis tentang Membalik telapak tangan ketika salam 

saat salat riwayat Jabir. 

2. Kegunaan 

a. Diharapkan mampu menambah khazanah keilmuan tentang hadis-hadis yang 

berkaitan dengan Membalik telapak tangan ketika salam saat salat. 

b. Diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang dampak buruk Membalik 

telapak tangan ketika salam saat salat terhadap individu tertentu. 

                                                           

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

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

Manajemen Pendidikan Islam, 2017), h. 10. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Membalik Telapak Tangan Ketika Salam Saat Salat 

Syaikh Abdurrah}man al-Juzairi menjelaskan bahwa mazhab al-Sya>fi‘iyyah 

berpendapat bahwa, salah satu hal yang membatalkan salat adalah banyak bergerak, 

baik itu gerakan di luar salat ataupun menambahkan rangkaiannya, seperti menggerak-

gerakkan tangan ke depan dan ke belakang lebih dari tiga kali tatkala beri'tidal, 

demikian pula Mazhab H{anafi>. Sedangkan mazhab Maliki> adalah banyak bergerak 

selain dari gerakan salat.1 

Syaikh Zainuddin al-Maliba>ri> menyebutkan beberapa perkara yang makruh 

dilakukan dalam salat, di antaranya adalah Membalik tangan ketika mengucapkan 

salam ke arah kanan dan kiri. Mahmud Abdul Latif berpendapat Tidak disyariatkan 

menggerak-gerakkan tangan ketika salam, tidak Membalik (telapak tangan) pada saat 

kedua salam, tidak juga berisyarat atau menandai salamnya dengan tangan.2 

B. Kaidah Kesahihan Hadis 

Pada penelitian ini peneliti berfokus pada hadis-hadis tentang membalik 

telapak tangan ketika salam saat salat, ketika menelisik lebih jauh tentang eksistensi 

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

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

                                                           

1 Abdurrah}man al-Juzairi, Fikih Empat Mazhab, Jilid 1, h. 503-508. 

2 Moh. Juriyanto, “Hukum Membalik Telapak Tangan Saat Salam dalam Salat” Bincang 

Syariah. https://bincangsyariah.com/kolom/hukum-Membalik-telapak-tangan-saat-salam-dalam-

shalat/#:~:text=Beliau%20berkata%20sebagai%20berikut%3B,tangan%20ketika%20melakukan%20dua

%20salam.&text=Tidak%20disyariatkan%20menggerak%2Dgerakkan%20tangan,atau%20menandai

%20salamnya%20dengan%20tangan. (Diakses 01 September 2023 – 22.13 Wita). 

https://bincangsyariah.com/kolom/hukum-membalikkan-telapak-tangan-saat-salam-dalam-shalat/#:~:text=Beliau%20berkata%20sebagai%20berikut%3B,tangan%20ketika%20melakukan%20dua%20salam.&text=Tidak%20disyariatkan%20menggerak%2Dgerakkan%20tangan,atau%20menandai%20salamnya%20dengan%20tangan
https://bincangsyariah.com/kolom/hukum-membalikkan-telapak-tangan-saat-salam-dalam-shalat/#:~:text=Beliau%20berkata%20sebagai%20berikut%3B,tangan%20ketika%20melakukan%20dua%20salam.&text=Tidak%20disyariatkan%20menggerak%2Dgerakkan%20tangan,atau%20menandai%20salamnya%20dengan%20tangan
https://bincangsyariah.com/kolom/hukum-membalikkan-telapak-tangan-saat-salam-dalam-shalat/#:~:text=Beliau%20berkata%20sebagai%20berikut%3B,tangan%20ketika%20melakukan%20dua%20salam.&text=Tidak%20disyariatkan%20menggerak%2Dgerakkan%20tangan,atau%20menandai%20salamnya%20dengan%20tangan
https://bincangsyariah.com/kolom/hukum-membalikkan-telapak-tangan-saat-salam-dalam-shalat/#:~:text=Beliau%20berkata%20sebagai%20berikut%3B,tangan%20ketika%20melakukan%20dua%20salam.&text=Tidak%20disyariatkan%20menggerak%2Dgerakkan%20tangan,atau%20menandai%20salamnya%20dengan%20tangan
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inilah yang menjadi perbedaan besar pengkajian hadis dan al-Qur’an sebagai sebuah 

sumber hukum Islam. 

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

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

kajian mengenai validitas atau orisinalitas ayatnya. Hal tersebut berbeda dengan 

hadis-hadis Nabi saw. yang hanya sebagian kecil saja dapat dinilai validitas dan 

orisinalitasnya (qat}‘i> al-wurud), sedangkan sebagian besar hadis Nabi saw. masih 

diperselisihkan validas dan orisinalitasnya (z{anni al-wurud).3 Oleh karena itu hal ini 

dinilai sangat penting dilakukan untuk dapat menilai validatas dan orisinalitas hadis 

Nabi saw. terkhusus pada hadis-hadis Nabi Muhammad saw terkait masalah membalik 

telapak tangan ketika salam saat salat. 

Kaidah kesahihan hadis yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah 

kaidah kesahihan yang dirumuskan oleh Ibn S{ala>h} merupakan hasil telaahnya terhadap 

kitab S{ah}i>h} al-Bukha>ri> dan S{ah}i>h} Muslim. Kedua kitab ini memiliki kedudukan yang 

tinggi dalam Islam dan dianggap sebagai kitab tersahih setelah al-Qur’an.4 Adapun 

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

يث َ د  يحَ َال ح  ح  وَ :َالصَّ يث ََف ه  د  ن دَ َال ح  س  يَال م  ل ََالَّذ  لَ َي تَّص  ن ق  هَب  ن اد  س  لَ َإ  د  اب ط ََال ع  نَ َالضَّ َع 
لَ  د  اب ط ََال ع  ل ىَالضَّ ،َإ  اه  ت ه  ن  ََم  لَ  ا،َي ك ونَ َو  اذًّ ََش  لَ  .َو  لَّلاا ع  م 

5 

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), 

                                                           

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

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

4 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. 

5 ‘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. 
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(sampai jalur) terakhir (sanad)nya, dan tidak mengandung sya>z\ (pertentangan) 
dan ‘illat (kecacatan)”. 

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

maka dapat dianggap sahih oleh mayoritas ulama hadis,6 seperti al-Nawa>wi>, Ibn Kas\i>r, 

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

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

telah diterapkan oleh al-Bukha>ri> dan Muslim dalam kitab S{ah}i>h}nya.7 

Kaidah dirumuskan Ibn S{ala>h} tersebut kemudian menjadi acuan mayoritas 

ulama dalam menilai kualitas hadis baik secara sanad maupun matan hadis dengan 

rumusan yaitu: 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) dan 2) tidak terdapat ‘illat (kecacatan), kedua unsur 

tersebut menjadi acuan untuk menilai kualitas matan. Hal senada juga dikembangkan 

oleh M. Syuhudi Ismail dalam bukunya dengan menggunakan istilah kaidah mayor 

dan kaidah minor.8 

1. Kaidah Kesahihan Sanad 

a. Ittis}a>l al-Sanad 

Menurut Abu> Syuhbah, yang dimaksud dengan ittis}a>l al-sanad adalah setiap 

perawi mendengar secara langsung hadis yang diriwayatkannya dari periwayat yang 

berada di atasnya secara langsung tanpa ada rawi yang dihilangkan dan perawi 

                                                           

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

Mizan Publika, 2009), h. 17. 

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

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

8 Baca lebih lanjut M. Syuhudi Ismail, Kaidah Kesahihan Sanad Hadis, h. 9. 
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tersebut mendengarnya dimana saja.9 Sedangkan menurut M. Syuhudi Ismail 

ketersambungan sanad yaitu, setiap perawi hadis yang terdapat dalam sanad sebuah 

hadis meriwayatkannya dari perawi yang terdekat dengannya hingga sampai pada 

sanad terakhir dalam hadis atau dengan kata lain sanadnya bersambung mulai dari 

perawi yang disandari oleh mukharrij (orang yang membukukan hadis) sampai kepada 

tingkatan sahabat yang menerima hadis tersebut langsung dari Nabi Muhammad 

saw.10 

Namun dalam menetapkan kriteria hadis yang dinilai sahih terdapat perbedaan 

antara al-Bukha>ri> dan Muslim khususnya pada masalah ketersambungan sanad antar 

perawi. Perbedaan tersebut terjadi pada masalah pertemuan antar perawi hadis dengan 

guru ataupun muridnya atau perawi yang terdekat dalam sanad. al-Bukha>ri> 

mengharuskan terjadinya pertemuan antara kedua orang perawi atau antara guru dan 

murid, walaupun pertemuan tersebut hanya sekali saja terjadi. Sedangkan Muslim, 

tidak mengharuskan terjadinya pertemuan antar perawi atau antara guru dan murid, 

yang terpenting menurut Muslim ialah kedua orang perawi atau guru murid tersebut 

hidup pada masa yang sama atau sezaman.11 

Hal senada juga dijelaskan Abu> al-H{asan Nu>r al-Di>n al-Mala> al-Harawi> dalam 

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

hal persambungan sanad antar perawi al-Bukha>ri lebih tegas dibanding Muslim. al-

                                                           

9 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. 

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

11 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. 
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Bukha>ri mengharuskan terjadinya pertemuan antar perawi atau antara guru dan murid 

tanpa adanya perantara walaupun pertemuan tersebut hanya terjadi sekali saja. 

Sedangkan muslim sedikit lebih longgar dalam hal ini dengan mencukupkan 

kemungkinan adanya pertemuan kemudian berbaik sangka mengenai petemuan antar 

perawi bahwa sanad tersebut bersambung.12 

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).13 

Ibn Rasyi>d al-Subti> dalam kitabnya al-Sunan al-Abyan juga menerangkan 

secara umum bentuk-bentuk lafal periwayatan yang menjadi indikasi terjadinya 

ketersambungan sanad antar periwayat ialah sebagai berikut: 

                                                           

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

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

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

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

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

Sanad Hadis, h. 57. Sedangkan al-Qa>simi> membagi lafal periwayat hadis menjadi sembilan bentuk lafal, 

al-Qa>simi> membagi bentuk periwayatan al-Qira>‘at menjadi dua bentuk. Lihat Muh}ammad Jama>l al-

Di>n bin Muh}ammad Sa‘i>d bin Qa>sim al-H{alla>q al-Qa>simi>, Qawa>‘id al-Tah}di>s\ min Funu>n Mus}t}alah} al-

H{adi>s\ (Beirut: Da>r al-Kitab al-‘Ilmiyyah), h. 203-204. 
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عت م  ناَس  دثن اَأ وَفلا  أ ََأ وَخبرن اَأ وَأخبرن اَأ وَنبأناَأ وَأنباناَأ وَح  أن اَأ وَعليناَق ر  َسمعن اَأ وَق ر 
هَ  ي  ل  هَ َعرضن اَأ وَعليناَعرضَأ وَشافهناَأ وَلناَذكرَأ وَلناَحكىَأ وَلناَق ال ََأ وَع  ي  ل  َناولناَأ وَع 
 14لنا.َكتبَأ و

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

Menurut Abdul Gaffar dalam disertasinya yang berjudul “Telaah Kritis Atas 

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

menjelaskan bahwa Jika tahun lahir periwayat tidak ditemukan maka salah satu cara 

untuk mengukur apakah ada kemungkinan bertemu atau minimal semasa 

antarkedunya adalah dengan melihat tahun wafat masing-masing periwayat. Jika jarak 

keduanya terpaut tidak lebih dari 40 tahun maka ada kemungkinan terjadi pertemuan 

dengan asumsi pada umumnya seorang periwayat rata-rata berusia 60 tahun. Jika jarak 

keduanya lebih dari 40 tahun, maka membutuhkan penelitian yang lebih dalam untuk 

menemukan apakah terjadi pertemuan atau tidak.15 

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 bahwa hubungan guru dan murid 

ini validitas datanya harus dilakukan dua sisi mulai dari pertama hingga sampai 

kepada sanad yang terakhir. Namun jika pada satu sisinya tidak ditemukan hubungan 

antar keduanya, maka sanad hadis tersebut dinilai terputus, baik keterputusan sanad 

tersebut terjadi diawal, tengah ataupun diakhir sanad. 

                                                           

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

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

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

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

Rekonstruksi Metodologis)”, Disertasi, h. 132. 
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Berdasarkan penjelasan di atas bahwa dalam mengukur kezezamanan dan 

pertemuan antar perawi dapat ditempuh dengan melakukan pelacakan terhadap 

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

dalam mencari hadis. Indikasi adanya pertemuan tersebut dapat dilihat dengan 

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

kemungkinan pertemuan sebagaimana persyaratan Muslim. Serta adanya hubungan 

dua sisi dari para perawi yang berada pada rentetan sanad sebagai bentuk validitas 

data hubungan guru murid. 

b. Perawinya Adl 

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

makna dasar yang saling berhadapan seperti lurus dan bengkok.16 Namun makna adil 

yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bersikap lurus khususnya dalam 

meriwayatkan hadis yang bersumber dari Nabi Muhammad saw. Sedangkan adil 

menurut istilah, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Ibn al-S}ala>h} bahwa jumhur 

ulama hadis dan fiqhi telah sepakat bahwa disyaratkan kepada orang yang mengajukan 

riwayatnya agar memenuhi keadilan dan ked}abit}-an ketika ia meriwayatkannya. 

Jumhur ulama juga telah merinci keadilan seorang perawi dengan harus muslim, balig, 

berakal, selamat dari sebab kefasikan dan menjaga muru’ah.17 

c. Perawinya D{a>bit} 

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

dipahami bahwa d}a>bit} adalah istilah yang digunakan oleh ulama untuk 

                                                           

16 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. 

17 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. 
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menggambarkan kulitas hafalan seorang perawi hadis pada saat menyampaikannya 

berasal dari kekuatan ingatan atau kecermatan hafalan dalam menyampaikan 

(memiliki hafalan yang kuat).18 

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

berikut: 19 

1) D{abt} al-S{adr 

D}abt} al-s}adr yaitu kuat dalam dada, artinya memiliki daya ingat dan hafalan 

yang sangat kuat semenjak perawi menerima hadis dari seorang guru sampai perawi 

tersebut meriwayatkannya kepada orang lain, atau perawi tersebut memiliki 

kemampuan untuk meriwayatkannya kapan saja diperlukan oleh orang lain. 

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, tidak terjadi kesalahan penulisan kemudian diubah dan diganti, karena 

hal demikian akan mendatangkan keraguan atas ked}abit}-an seorang perawi. 

3) Tamm al-D{abt} 

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

sempurna atau dapat digunakan istilah d}a>bit} plus yang diperuntukkan bagi perawi 

yang hafal dengan sempurna hadis yang diterimanya dan mampu menyampaikan 

                                                           

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

Aplikasi, h. 65. 

19 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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hadisnya dengan baik hadis yang dihafalnya kepada orang lain dan paham dengan baik 

hadis yang dihafalnya.20 

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

perawi hadis memiliki pengaruh besar terhadap apa yang diterima dan disampikan. 

Hal ini menjadi ked}a>bit}an perawi merupakan unsur penting yang harus terpenuhi 

dalam menilai kualitas hafalan perawi hadis. 

2. Kaidah Kesahihan Matan 

a. Terhindar dari sya>z\ 

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

bermakna dasar menyendiri dan berbeda.21 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:22 

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, 

                                                           

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

Aplikasi, h. 71. 

21 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. 

22 ‘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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3) Abu> Ya‘la> al-Khali>li> berpendapat bahwa sya>z\ adalah hadis yang sanadnya 

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

M. Syuhudi Ismail menjelaskan bahwa 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 atau bertentangan dengan akal sehat dan 

fakta sejarah.23 

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.24 Sementara menurut bahasa, ‘illah adalah sebab-sebab yang samar atau 

tersembunyi yang dapat menyebabkan kecacatan sebuah hadis yang kelihatannya 

selamat dari berbagai kekurangan.25 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 atau kalimat 

                                                           

23 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. 

24 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. 

25 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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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.26 

 Namun indikator-indikator di atas tidaklah menjadikan hadis tersebut daif jika 

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

indikator-indikator yang ditemukan dalam hadis merusak subtansi makna hadis, tetapi 

jika indikator-indikator tersebut ditemukan dan sama sekali tidak merusak subtansi 

makna hadis tersebut, maka hadis tersebut dikategorikan sebagai sebuah hadis yang 

diriwayatkan secara makna (riwa>yah bi al-ma‘na>).27 

3. Kaidah al-Jarh} wa al-Ta‘di>l 

Melihat perbedaan-perbedaan tersebut para ahli hadis menyusun sebuah teori 

dan kaidah al-jarh} wa al-ta‘di>l sebagai sebuah langkah solutif dalam 

menyelesaikannya secara objektif. Berikut adalah kaidah al-jarh} wa al-ta‘dil yang 

dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam meneliti sebuah hadis: 

ح .1 ر  ل ىَال ج  َع  م  دَّ ق  َم  ي ل 
د   ({al-ta‘di>l didahulukan atas al-jarh) الت ع 

Jika seorang perawi dinilai terpuji oleh kritikus dan dinilai tercela oleh kritikud 

lainnya, maka yang didahulukan adalah pujian. Alasannya, karena sifat dasar dari 

                                                           

26 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. 

27 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. 



23 

 

 
  

seorang perawi adalah terpuji, sedangkan sifat tercela adalah sifat yang datang 

beakangan. Pendukung pendapat ini adalah al-Nasa>’i> (w. 303 H/915 M).28 

ي ل .2 د  ت ع  ل ىَال  َع  م  دَّ ق  َم  ح  ر   (al-jarh} didahulukan atas al-ta‘di>l) الج 

Jika seorang perawi dinilai tercela oleh kritikus dan dinilai terpuiji oleh 

kritikus lainnya, maka yang didahulukan adalah celaan. Alasannya, karena kritikus 

yang memberikan celaan lebih paham terhadap pribadi perawi yang dicela. Selain itu, 

yang menjadi dasar untuk memuji seorang perawi adalah persangkaan baik dari 

kritikus dan persangkaan itu dapat dikalahkan bila ketercelaan seorang periwayat 

memiliki bukti. Pendapat ini umumnya didukung oleh ulama hadis, fikih dan usul 

fikih.29 

3. َ ل  د   ع  م  َل ل  م  ك  َف اح  ل  د   ع  م  ال  َو  ح  ار  َال ج  ض  ار  اَت ع  راَ ا ذ  سَّ ف  م  َال  ح  ر  َال ج  اَث ب ت  َا ذ  لَ   (jika 

terjadi pertentangan antara kritikan yang memuji dan yang mencela, maka 

hukunnya adalah yang memuji, kecuali apabila kritikan yang mencela disertai 

penjelasan) 

Jika seorang perawi mendapatkan pujian dari seorang kritikus dan di sisi lain 

mendapatkan celaan dari kritikus lainnya, maka pada dasarnya yang harus 

                                                           

28Fadhlina Arief Wangsa dan I Gusti Bagus Agung Perdana Rayyn, al-Jarh} wa al-Ta‘di>l: 

Sebuah Pengantar (Cet. I; Bantul: Semesta Aksara, 2022), h. 80. Lihat juga I Gusti Bagus Agung 

Perdana Rayyn, dkk, “Sejarah dan Kaidah Al-Jarh} wa Al-Ta‘di>l”, Ihyaussunnah: Journal of Ulumul 

Hadith and Living Sunnah 1, no. 2 (2021): h. 156. Lihat juga Abdul Gaffar Bedong, dan Muhammad 

Ismail Maggading, al-Jarh} wa al-Ta‘di>l Konstruksi Aplikatif Terhadap Penilaian Hadis (Cet. I; Sleman: 

Bintang Pustaka Madani, 2021 h. 92. Lihat juga Arifuddin Ahmad, Paradigma Baru Memahami Hadis 

Nabi (Cet. I; Jakarta: Insan Cemerlang, t.th), 133. Lihat Selengkapnya ‘Ali> bin Sult}a>n Muh}ammad Abu> 

al-H{asan Nu>r al-Di>n al-Mala> al-Harawi> al-Qa>ri>, Syarh} Nukhbat al-Fikr fi> Mus}t}alah}a>t Ahl al-As\a>r 

(Beirut: Da>r al-Arqam, t.th), h. 737-743. 

29Fadhlina Arief Wangsa dan I Gusti Bagus Agung Perdana Rayyn, al-Jarh} wa al-Ta‘di>l: 

Sebuah Pengantar, h. 80. Lihat juga I Gusti Bagus Agung Perdana Rayyn, dkk, “Sejarah dan Kaidah 

Al-Jarh} wa Al-Ta‘di>l”,: h. 156-157. Lihat juga Abdul Gaffar Bedong, dan Muhammad Ismail 

Maggading, al-Jarh} wa al-Ta‘di>l Konstruksi Aplikatif Terhadap Penilaian Hadis, h. 92. 
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dimenangkan adalah pujjian, kecuali jika kritikus menyertakan penjelasaan terhadap 

celaan kepada periwayat yang dicelanya.30 

Kritikus yang mampu menjelaskan sebab-sebab ketercelaan perawi yang 

dinilainya lebih mengetahui pribadi perawi tersebut daripada kritikus yang hanya 

mengemukakan pujian terhadap perawi yang sama. Jumhur Ulama mengatakan bahwa 

penjelasan ketercelaan yang dikemukakan itu haruslah relevan dengan upaya 

penelitian. Kemudian bila kritikus yang memuji telah mengetahui sebab-sebab 

ketercelan perawi yang dinilainya itu memang tidak relevan ataupun tidak ada lagi, 

maka kritikan yang memuji tersebut yang harus dipilih. 

ة .4 َل لث  ق  ه  ح  ر  َج  ب ل  َي ق  َف لا  ا فا ي  ع  َض  ح  ار  َال ج  َك ان  ا  apabila kritikus yang mencela) ا ذ 

tergolong daif maka kritikannya terhadap yang s\iqah tidak diterma) 

Jika yang memberikan kritik adalah orang yang tidak s\iqah, sedangkan yang 

dikritik adalah orang yang s\iqah, kritikan tersebut ditolak. Alasannya, karena orang 

yang s\iqah dikenal lebih berhati-hati dan cermat dibanding dengan orang yang tidak 

s\iqah. Ulama ahli kritik mendung pendapat ini.31 Alasannya, orang yang bersifat ṡiqah 

dikenal lebih berhati-hati dan lebih cermat daripada orang yang tidak ṡiqah. Selain itu, 

kritikus yang lebih lemah daripada perawi secara otomatis akan terkalahkan dalam 

pemenuhan syarat keadilan. 

                                                           

30Fadhlina Arief Wangsa dan I Gusti Bagus Agung Perdana Rayyn, al-Jarh} wa al-Ta‘di>l: 

Sebuah Pengantar, h. 80-81. Lihat juga I Gusti Bagus Agung Perdana Rayyn, dkk, “Sejarah dan Kaidah 

Al-Jarh} wa Al-Ta‘di>l”,: h. 157. Lihat juga Abdul Gaffar Bedong, dan Muhammad Ismail Maggading, 

al-Jarh} wa al-Ta‘di>l Konstruksi Aplikatif Terhadap Penilaian Hadis, h. 93. 

31Fadhlina Arief Wangsa dan I Gusti Bagus Agung Perdana Rayyn, al-Jarh} wa al-Ta‘di>l: 

Sebuah Pengantar, h. 81-82. Lihat juga I Gusti Bagus Agung Perdana Rayyn, dkk, “Sejarah dan Kaidah 

Al-Jarh} wa Al-Ta‘di>l”,: h. 157. Lihat juga Abdul Gaffar Bedong, dan Muhammad Ismail Maggading, 

al-Jarh} wa al-Ta‘di>l Konstruksi Aplikatif Terhadap Penilaian Hadis, h. 94. 
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5. َ َالَشبه ي ة  ش  َخ  ث ب ة  ت  َال  د  َب ع  َا لََّ ح  ر  َال ج  ب ل  َي ق  ينفَ لَ  وح  ر  ج  َال م  ي   (al-jarh} tidak 

diterima, kecuali setelah ditetapkan atau diteliti dengan adanya kekhawatiran 

kesamaan tentang orang yang dicela) 

Jika ditemukan seorang perawi yang memiliki kemiripan nama dengan perawi 

lain, kemudian salah seorang perawi itu disifati tercela, maka kritikan itu tidak dapat 

diterima, kecuali telah dapat dipastikan bahwa kritikan itu terhindar dari terhindar 

dari kekeliruan akibat adanya kemiripan nama perawi. Ulama ahli hadis mendukung 

kaidah ini.32 

Apabila nama perawi mempunyai kesamaan atau kemiripan dangan nama 

perawi lain, lalu salah satu perawi itu dikritik dengan celaan, maka kritikan itu tidak 

dapat diterima, kecuali setelah dipastikan bahwa kritikan itu terhindar dari kekeliruan 

akibat dari kesamaan atau kemiripan dari nama perawi tersebut. Suatu kritikan harus 

jelas sasarannya. Dalam mengkritik pribadi seorang, maka orang yang dikritik 

haruslah jelas dan terhindar dari keraguan-keraguan atau kekacauan.33 

َب ه .6 ت د  َي ع  يَّةَلَ  ي او  ن  اوةَالد  د  َعنَع  ع  َالن ش  ح  ر   al-jarh} yang dikemukakan oleh) الج 

yang mengalami permusuhan duniawi tidak perlu diperhatikan) 

Jika kritikus yang mencela perawi tertentu memiliki permusuhan dalam 

masalah keduniaan dengan pribadi perawi yang dikritik dengan celaan itu, kritikan 

                                                           

32Fadhlina Arief Wangsa dan I Gusti Bagus Agung Perdana Rayyn, al-Jarh} wa al-Ta‘di>l: 

Sebuah Pengantar, h. 83. Lihat juga I Gusti Bagus Agung Perdana Rayyn, dkk, “Sejarah dan Kaidah 

Al-Jarh} wa Al-Ta‘di>l”,: h. 157-158. Lihat juga Abdul Gaffar Bedong, dan Muhammad Ismail 

Maggading, al-Jarh} wa al-Ta‘di>l Konstruksi Aplikatif Terhadap Penilaian Hadis, h. 94. 

33I Gusti Bagus Agung Perdana Rayyn, dkk, “Sejarah dan Kaidah Al-Jarh} wa Al-Ta‘di>l”,: h. 

158. 
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tersebut harus ditolak. Hal ini menimbulkan suatu penilaian yang sifatnya subjektif 

dikarenakan bersumber dari kebencian.34 

Dari beberapa kaidah yang disertai dengan alasannya masing-masing tersebut, 

maka yang harus dipilih adalah teori yang mampu menghasilkan penilaian yang lebih 

objektif terhadap perawi hadis yang dinilai keadaan pribadinya. Dinyatakan demikian 

karena tujuan penelitian yang sesungguhnya bukanlah untuk mengikuti teori tertentu, 

melainkan penggunaan teori-teori itu sebagai upaya memperoleh hasil yang lebih 

mendekati kebenaran, bila kebenaran itu sulit dihasilkan. Dengan demikian, 

keberadaan kaidah-kaidah tersebut merupakan alat bantu untuk untuk menyelesaikan 

persoalan yang dihadapi oleh seorang peneliti dalam melakukan penelitian terhadap 

kualitas pribadi seorang perawi yang terkait dengan al-Jarḥ wa al-ta‘dīl dan digunakan 

sesuai situasi yang dialami oleh seorang peneliti.35 

C. Ilmu Ma‘a>nil Hadis 

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 ialah alat 

uji yang digunakan untuk mengontrol kedua makna itu sendiri yang melibatkan 

                                                           

34Fadhlina Arief Wangsa dan I Gusti Bagus Agung Perdana Rayyn, al-Jarh} wa al-Ta‘di>l: 

Sebuah Pengantar, h. 83. Lihat juga I Gusti Bagus Agung Perdana Rayyn, dkk, “Sejarah dan Kaidah 

Al-Jarh} wa Al-Ta‘di>l”,: h. 157-158. Lihat juga Abdul Gaffar Bedong, dan Muhammad Ismail 

Maggading, al-Jarh} wa al-Ta‘di>l Konstruksi Aplikatif Terhadap Penilaian Hadis, h. 94-95. 

35I 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. 23. 
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instrumen kaidah linguistik bahasa arab klasik, prinsip syariah dan mencermati 

kenyataan hal ihwal kehidupan Nabi/Rasulullah Saw. dan para sahabat beliau.36  

Kata (‘al-ma’a>ni>) merupakan bentuk flural dari kata al-ma’n, yang akar dari 

huruf ‘ayn, nun, dan harf mu’tal yang sebagaimana mengandung tiga arti yakni yang 

Pertama maksud sesuatu, Kedua kerendahan dan kehinaan, dan Ketiga penampakan 

dan kemunculan sesuatu.37 Al-Ma’na mempunyai arti sebagai suatu maksud yang 

muncul dan tampak pada sesuatu “kata” jika diadakan pembahasan atasnya. 

Sedangkan dalam Ilmu Balaghah dinyatakan bahwa ‘Ilm al-Ma’a>ni> berarti Ilmu yang 

mempelajari tentang hal ihwal kata “Arab”, sesuai dengan Keadaannya sehingga 

terjadi perbedaan pandangan tentang sesuatu kalimat karena perbedaan keadaan. 

Ma’a>ni> al-Hadi>s berarti maksud atau pemunculan sesuatu isi yang yang terdapat 

dalam ucapan Nabi Muhammad SAW. dengan demikian maka ‘Ilm Ma’a >ni> al-Hadis 

berarti ilmu yang mempelajari tentang hal ihwal lafal dan makna yang terdapat di 

dalam berbagai matan hadis sesuai dengan tuntutan kondisinya.38  

Faktor-faktor yang melatarbelakangi pentingnya ilmu Ma’a>ni> al-Hadi>s ialah 

yang Pertama, sebagian dari Hadis Nabi Muhammad Saw. memuat kata-kata yang 

sulit “Garib”. Kedua, sebagian dari Hadis Nabi Muhammad Saw. memuat pernyataan 

yang “Musykil”. Ketiga, yaitu adakalanya sabda Nabi Muhammad Saw. berhubungan 

dengan kondisi masyarakat tertentu. Keempat, yaitu adakalanya petunjuk sebuah 

                                                           

36 Nur Fadhilah, Ma’anil Hadith (Sidoarjo: Qisthos Digital Press, 2011), h. 272-273  

37 Ibn Faris, Maqayis, h. 146-148.    

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

Makassar: Alauddin University Press, 2013),  h. 4-6. 
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hadis bersifat umum dan berhubungan erat dengan keadaan masyarakat tatkala hadis 

itu terjadi. Dan Kelima, bahasa memiliki sejarah perkembangannya.39 

Adapun metodologi dalam pehamanan hadis terdiri interpretasi tekstual, 

intekstual dan interpretasi kontekstual 

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 dan/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: 

هَوٰى عَنِ  يَنْطِقُ  وَمَا﴿ 
ْ
ا هُوَ  اِنْ  ٣ ال

َّ
وْحٰى   وَحْي   اِل  (4-3: 53/النجم﴾ )  ٤ يُّ

Terjemahnya: 

3. Dan tidaklah yang diucapkannya itu (Al-Qur’an) menurut keinginannya. 4. 
Tidak lain (Al-Qur’an itu) adalah wahyu yang diwahyukan (kepada-nya).40 

Olehnya itu, apa yang telah dinyatakan secara eksplisit sebagai hadis Nabi 

haruslah dipahami seperti apa adanya kecuali jika dijumpai kesulitan di dalamnya 

maka haruslah ditakwilkan. Adapun hal yang harus diperhatikan dan juga 

dipertimbangkan dalam memahami hadis Nabi itu sendiri melihat dari segi teksnya, 

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

                                                           

39 Arifuddin Ahmad, Metodologi Pemahaman Hadis; Kajian Ilmu Ma’ani al-Hadis,  h. 7-13. 

40 Kementerian Agama RI Al-Qur’an Dan Terjemahannya, Mushaf Al-Hilali, h. 526. 
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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.41 Periwayatan hadis secara makna yaitu periwayatan yang dimana 

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

Muhammad saw. tetapi memiliki kandungan maknanya sama.42 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.43 Interpretasi tekstual juga mempertimbangkan segi bentuk dan 

gaya bahasa yang digunakan dalam matan hadis.  

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.44 Kajian interteks 

berusaha menemukan aspek-aspek tertentu yang telah ada pada karya-karya 

                                                           

41 Arifuddin Ahmad, Metodologi Pemahaman Hadis; Kajian Ilmu Ma’ani al-Hadis,  h. 19-20. 

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

43 Arifuddin Ahmad, Metodologi Pemahaman Hadis; Kajian Ilmu Ma’ani al-Hadis,  h. 34-35. 

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

Diskusi Program Studi S3 Sastra, 2007, h. 4-5. 
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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.45 

3. Interpretasi Kontekstual 

Interpretasi Kontekstual adalah menginterpretasikan ataupun memahami 

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

Rasul, pelaku sejarah, peristiwa sejarah, waktu, tempat, dan bentuk peristiwa) dan 

juga konteks kekinan atau konteks masa kini.  Adapun dasar penggunaan teknik ialah 

bahwa Nabi Muhammad Saw. adalah teladan yang terbaik “uswatun hasanah”. 

Pendekatan yang digunakan dalam teknik interpretasi kontekstual ialah 

pendekatan holistik dan juga pendekatan multidisipliner ataupun beberapa 

                                                           

45 Arifuddin Ahmad, Metodologi Pemahaman Hadis; Kajian Ilmu Ma’ani al-Hadis, h. 104-105. 
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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 sabab al-wurud, yaitu dilihat 

dari segi Nabi Muhammad Saw. sebagai subyekk 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 peritiwa Hadis. 

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

beragam antara lain 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 mansu>kh 

dalam suatu hadis. Namun definisi tersebut kurang tepat jika digunakan untuk 
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merumuskan pengertian dari asba>b wuru>d al-Hadi>s, maka dari itu perlu menoleh 

terhadap pendapat dari Hasbi as-Shiddiqy yang mendefinisikan asba>b wuru>d al-Hadi>s 

sebagai ilmu yang menerangkan sebab-sebab Nabi Saw. menuturkan sabdanya dan 

masa-masa Nabi Saw. menuturkannya. Selain itu Yahya Isma>’i>l Ahmad memberikan 

definisi asba>b wuru>d al-Hadi>s yang hampir mirip dengan pengertian asba>b al-nuzu>l 

yaitu sesuatu baik berupa peristiwa atau pertanyaan yang terjadi pada waktu hadis itu 

disampaikan oleh Nabi Saw. dari sekian 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.46 Olehnya itu di dalam perspektif ini bahwa 

mengetahui asba>b wuru>d al-Hadi>s bukanlah suatu ga>yah ataupun tujuan, melainkan 

hanya sebagai sarana untuk memperoleh ketetapan makna dalam memahami pesan 

moral suatu hadis.47 

Salah satu aspek yang patut dipertimbangkan tatkala hendak mensyarah hadis, 

utamanya jika hadis yang bersangkutan memiliki sebab wuru>d adalah kondisi audiens 

saat hadis diwuru>dkan terutama yang berkaitan dengan kondisi sosial dan kapasitas 

intelektualnya, yang berkaitan dengan perbedaan tingkat integritas tidak menjadi 

bagian dari kajian ini dikarenakan mereka yang dinilai tidak memenuhi kriteria 

keadilan atau integritas pribadi, maka tentu saja riwayatnya tidaklah dapat diterima, 

                                                           

46 Arifuddin Ahmad, Metodologi Pemahaman Hadis; Kajian Ilmu Ma’ani al-Hadis, h. 119-121. 

47 Said Agil Husin Munawwar dan Abdul Mustaqin, op.cit., h. 7. 
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namun hadis yang menyangkut tentang pelaku dosa tetap dapat menjadi bagian dari 

kajian ini.48 

Dalam memahami hadis secara konteks ada hal penting yang perlu diperhatiak 

yaitu bentuk peristiwa yang mengitari hadis Nabi Saw. baik itu dalam bentuk 

pertanyaan ataupun tidak atau peristiwa-peristiwa gugatan atapun transaksi dan 

sejenisnya.49 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.50  

Adapun hal mempertimbangkan perkembangan peradaban, sebagaimana 

pernjelasannya 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.51 

 

 

 

                                                           

48 Arifuddin Ahmad, Metodologi Pemahaman Hadis; Kajian Ilmu Ma’ani al-Hadis, h. 136.  

49 Arifuddin Ahmad, Metodologi Pemahaman Hadis; Kajian Ilmu Ma’ani al-Hadis, h. 146. 

50 Arifuddin Ahmad, Metodologi Pemahaman Hadis; Kajian Ilmu Ma’ani al-Hadis, h. 158.  

51 Arifuddin Ahmad, Metodologi Pemahaman Hadis; Kajian Ilmu Ma’ani al-Hadis, h. 165. 
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BAB III 

KUALITAS HADIS TENTANG MEMBALIK TELAPAK TANGAN KETIKA 

SALAM SAAT SALAT 

Pada penelitian ini, peneliti mengkaji teks hadis yang menjadi objek penelitian 

sebagai berikut: 

 َ َاللَّ د  ي  ب  َع  ن  رٍ،َع  ع  س  َم  ن  ،َع  يع  ك  و  يَّا،َو  ك ر  َز  ي ىَب ن  ث ن اَي ح  دَّ ،َح  ة  ب  ي  َأ ب يَش  َب ن  ان  ث م  ث ن اَع  دَّ ََح  اب ن 
اب رَ  َج  ن  ،َع  يَّة 

ط  ب  ق  ،َال  لَّم  س  َو  ه  ي  ل  لَّىَالل َع  َاللَّ َص  ول  س  َر  ل ف  ن اَخ  ي  لَّ اَص  ذ  :َك نَّاَإ  ة ،َق ال  ر  م  َس  َب ن 
كَ  د  َأ ح  اَب ال  :َ"َم  لَّى،َق ال  اَص  ،َف ل مَّ ه  ار  َي س  ن  َع  ن  م  ،َو  ه  ين  َي م  ن  َع  ن  ه َم  ي د  َب  ار  ن ا،َأ ش  د  َأ ح  لَّم  َف س  م 

أ نََّ َك  ه  ي د  يَب  َي وم  ك م  د  يَأ ح  ف  اَي ك  نَّم  سٍ؟َإ  م  لٍَش  ي  َخ  ن اب  اَأ ذ  ََ-ه  ك م  د  يَأ ح  ف  َي ك  َأ لَ  ََ-أ و  أ ن 
ال هَ  م  َش  ن  َع  ن  م  ،َو  ه  ين  َي م  ن  َع  ن  َم  يه  ل ىَأ خ  َع  ل  م  َي س  ه  ب ع  أ ص  َب  ار  أ ش  اَ"َو  ك ذ  :َه  ول  .َ)رواهَأبوَي ق 

 1.داود(

Artinya: 

‘Us \ma>n bin Abi@ Syaibah telah menceritakan kepada kami, Yah}ya> bin 
Zakariyya> dan Waki' telah menceritakan kepada kami dari Mis'ar dari 
'Ubaidullah bin Al Qibthiyah dari Jabir bin Samurah dia berkata; "Apabila 
kami salat di belakang Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, maka salah 
seorang dari kami memberi salam seraya memberi isyarat dengan tangannya 
kepada orang yang berada di kanan dan kirinya, ketika beliau selesai 
mengerjakan salat, beliau bersabda: 'Kenapa salah seorang dari kalian masih 
saja memberi isyarat dengan tangannya seperti ekor kuda yang bergerak-
gerak?, cukuplah salah seorang dari kalian -atau- tidak cukupkah salah seorang 
dari kalian melakukannya seperti ini saja." beliau memberi isyarat dengan 
jarinya dengan memberi salam kepada saudaranya yang ada di kanan dan 
kirinya." Muhammad bin Sulaiman Al Anbari, telah menceritakan kepada 
kami Abu Nu'aim telah menceritakan kepada kami dari Mis'ar dengan isnad 
dan makna yang sama, sabdanya: "Cukuplah salah seorang dari kalian -atau 
dari mereka- meletakkan tangannya di atas pahanya kemudian dia memberi 
salam kepada saudaranya yang berada di kanan dan kirinya.", (HR. Abu> 
Da>wu>d). 

 

                                                           

1 Abu> Da>wud Sulaima>n bin al-Asy‘as\ bin Ish}a>q bin Basyi>r bin Syadda>d bin ‘Amr al-Azdi al-

Sijista>ni>, Sunan Abi> Da>wud, Juz 1 (Beirut: Maktabah al-‘As}riyah, t.th), h. 262. 
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A. Hasil Takhri>j al-H{adi>s\ 

Pada proses ini peneliti, langkah awal yang peneliti lakukan adalah 

menentukan kitab takhri>j yang digunakan, setelah itu melakukan pelacakan sesuai 

karakteristik atau kategori kitab takhri>j. Peneliti menggunakan kitab yang berpacu 

pada awal matan hadis yang tesususn berdasarkan huruf mu‘jam. Pada hadis yang 

menjadi objek penelitian kata awalnya adalah ك نَّا, dan juga kata َ ب ال  اَ  Namun, setelah .م 

melakukan pelacakan berulang-ulang pada kitab tersebut yang berbentuk PDF, 

peneliti tidak menemukan hadis yang menjadi objek penelitian. 

Langkah selanjutnya yang peneliti lakukan adalah melacak secara digital 

dengan menggunakan Software Maktabah al-Sya>milah versi 3,64. Langkah awal yang 

peneliti lakukan adalah membuka aplikasi tersebut kemudian, mencari dan membuka 

kitab yang akan digunakan dalam mentakhri>j hadis yang menjadi objek penelitian, lalu 

membuka fitur بحثَفيَبياناتَالكتبَوالمؤلفين (fitur ini tepat berada di sisi kanan 

ikon bergambar teropong jika membuka Software Maktabah al-Sya>milah), lalu setelah 

itu peneliti memasukkan potongan hadis yang menjadi objek penelitian. Potongan 

lafal hadis yang peneliti masukkan ialah َ ن اب  لٍََأ ذ  ي  سٍََخ  مَّ ش  . Adapun hasilnya akan 

dipaparkan selanjutnya. 

Kitab yang digunakan pada metode ini adalah kitab al-Fath} al-Kabi>r karya 

Jala>l al-Di>n al Suyu>t}i>. Adapun hasilnya sebagai berikut: 

لا مَ (َز(َ))َ)7713) ئ ونَ َع  يك مَ َت وم  أ ي د  اَب  أ نَّه  ََك  ن اب  لٍََأ ذ  ي  سٍََخ  م  اَش  نَّم  إ  يَو  ف  ك مَ َي ك  د  َأ نَ َأ ح 

عَ  هَ َي ض  ل ىَي د  هَ َع  ل  مَ َث مَََّف خذ  ل ىَي س  يهَ َع  نَ َأ خ  ل ىَم  هَ َع  ين  ال هَ َي م  م  ش  )و  نَ(م(َ( ةَجابربنَع  ر  م  2َ.س 

                                                           

2 Jala>l al-Di>n al-Suyu>t}i>, al-Fath} al-Kabi>r fi> D{amm al-Ziya>dah ila> al-Ja>mi‘ al-S{agi>r, Juz 2 (Cet. 

I; Beirut: Da>r al-Fikr, 1423 H/2003 M), h. 218. 
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ا(َز(َ))َ)10651) أ ن ك مَ َم  ونَ َش  ير 
يك مَ َت ش  أ ي د  اَب  أ نَّه  ََك  ن اب  لٍََأ ذ  ي  سٍََخ  مَّ اَش  ذ  لَّمَ َإ  ك مَ َس  د  َأ ح 

َ ت  ت ف  ل  ي  ل  ل ىَف  هَ َإ  اب  ح  لَ ََأ ص  ىءَ َو  هَ َي وم  ي د  ن(َنَم((َ)ب  ةَجابربنَع  ر  م  3َ.س 
(10736(َ ((َ َز( ا( اك مَ َل يَم  يَأ ر  اف ع  يك مَ َر  اَأ ي د  أ نَّه  ََك  ن اب  لٍََأ ذ  ي  مسٍََخ  ك ن واَش  َف يَاس 

لا ةَ  ن(َدنَمَحم((َ)الصَّ ابرَع  ةَبنَج  ر  م   4.س 

Maksud dari keterangan di atas ialah: 

Huruf ز pada bagian awal menandakan hadis tersebut merupakan ziya>dah 

(tambahan) dari kitab sebelumnya. Sedangkan huruf م menandakan S{ahi>h} Muslim. 

Huruf ن menandakan Sunan al-Nasa>’i>. Huruf حم menandakan Musnad Ah}mad dan 

huruf د menandakan Sunan Abi> Da>wud, seluruh hadisnya diriwayatkan oleh Ja>bir bin 

Samurah. Adapun hadis-hadisnya dalam kitab sumber sebagai berikut: 

a. Musnad Ah}mad 

ث ن ا دَّ ،َح  يد  ن اَي ز  ر  ب  ،َأ خ  ر  ع  س 
نَ َم  دَ َع  ي  ب  َ َع  ،َاب نَ َاللَّ يَّة 

ط  ب  ق  نَ َال  رَ َع  اب  ة ،َب نَ َج  ر  م  اَك نَّا:َق ال ََس  ذ  َإ 
ن ا ي  لَّ اءَ َص  ر  ولَ َو  س  َ َر  لَّىَاللَّ هَ َالل ََص  ي  ل  ،َع  لَّم  س  ن اَو  مَ :َق ل  لا  ك مَ َالسَّ ي  ل  ين اَع  أ ي د  يناا،َب  ،َي م  الَا م  ش  َو 
ال َ ولَ َف ق  س  َ َر  لَّىَاللَّ هَ َالل ََص  ي  ل  لَّمَ َع  س  ا»:َو  امٍََب الَ َم  و  ونَ َأ ق  م  مَ َي ر  يه  أ ي د  اَب  أ نَّه  ََك  ن اب  لَ َأ ذ  ي  َال خ 

، س  م  ََالش  ك نَ َأ لَ  ،َي س  ك م  د  يرَ َأ ح 
ي ش  هَ َو  ي د  ل ىَب  ،َع  ه  ذ  ل  مَ َث مَََّف خ  ل ىَي س  هَ َع  ب  اح  نَ َص  ،َع  ه  ين  َي م 

نَ  ع  ال هَ َو  م  5َ)رواهَاحمد(.َ«ش 
ث ن ا دَّ دَ َح  مَّ ح  دٍ،َب نَ َم  ي  ب  ث ن اَع  دَّ ،َح  ر  ع  س 

نَ َم  دَ َع  ي  ب  َ َع  ،َاب نَ َاللَّ يَّة 
ط  ب  ق  َ:َق ال ََال  ت  ع  م  اب رَ َس  َب نَ َج 

ة ، ر  م  ولَ َك نَّا:َق ال ََس  ََن ق  ل ف  ولَ َخ  س  َ َر  لَّىَاللَّ هَ َالل ََص  ي  ل  لَّمَ َع  س  اَو  ذ  ن اَإ  لَّم  مَ :َس  لا  ،َالسَّ ك م  ي  ل  َع 

مَ  لا  ،َالسَّ ك م  ي  ل  يرَ َع 
ن اَي ش  د  هَ َأ ح  ي د  نَ َب  ،َع  ه  ين  نَ َي م  ع  ،َو  ال ه  م  ال ََش  ولَ َف ق  س  َ َر  لَّىَاللَّ هَ َالل ََص  ي  ل  َع 

                                                           

3 Jala>l al-Di>n al-Suyu>t}i>, al-Fath} al-Kabi>r fi> D{amm al-Ziya>dah ila> al-Ja>mi‘ al-S{agi>r, Juz 3, h. 

89. 

4 Jala>l al-Di>n al-Suyu>t}i>, al-Fath} al-Kabi>r fi> D{amm al-Ziya>dah ila> al-Ja>mi‘ al-S{agi>r, Juz 3, h. 

95. 

5 Abu> ‘Abdilla>h Ah}mad bin Muh}ammad bin H{anbal bin Halla>l bin Asad al-Syaiba>ni>, Musnad 

al-Ima>m Ah}mad bin H{anbal, Juz 5 (Cet. I: t.t: Muassasah al-Risa>lah, 1421 H/2001 M), h. 86. 
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لَّمَ  س  ا»:َو  ينَ َب الَ َم  ونَ َالَّذ  م  مَ َي ر  يه  أ ي د  ةَ َف يَب  لا  اَالصَّ أ نَّه  ََك  ن اب  لَ َأ ذ  ي  ،َال خ  س  م  ََالش  يَأ لَ  ف  َي ك 

ك مَ  د  عَ َأ نَ َأ ح  هَ َي ض  ل ىَي د  ،َع  ه  ذ  مَ َث مَََّف خ  ل   نَ َي س  يَع  ،ي م  ه  نَ َن  ع  ال هَ َو  م  6َ)رواهَاحمد(.َ«ش 
ث ن ا دَّ ،َح  يع  ك  ث ن اَو  دَّ ،َح  ر  ع  س 

نَ َم  دَ َع  ي  ب  َ َع  ،َاب نَ َاللَّ يَّة 
ط  ب  ق  نَ َال  رَ َع  اب  ة ،َب نَ َج  ر  م  اَك نَّا:َق ال ََس  ذ  َإ 

ن ا ي  لَّ ََص  ل ف  ولَ َخ  س  َ َر  لَّىَاللَّ هَ َالل ََص  ي  ل  لَّمَ َع  س  ارَ َو  ن اَأ ش  د  ل ىَأ ح  يهَ َإ  نَ َأ خ  نَ َم  هَ َع  ين  نَ َي م  م  َو 

نَ  ،َع  ال ه  م  اَش  لَّىَف ل مَّ ولَ َص  س  َ َر  لَّىَاللَّ هَ َالل ََص  ي  ل  لَّمَ َع  س  ا»:َق ال ََو  ك مَ َب الَ َم  د  ل ََأ ح  ع  اَي ف  ذ  َه 
ا أ نَّه  ََك  ن اب  لٍََأ ذ  ي  سٍ،َخ  م  اَش  نَّم  يَإ  ف  ك مَ َي ك  د  ول ََأ نَ َأ ح  ا،َي ق  ك ذ  ََه  ض  و  ين هَ َعَ و  ل ىَي م  ،َع  ه  ذ  َف خ 

ارَ  أ ش  ،َو  ه  ب ع  ل  مَ َث مَََّب أ ص  ل ىَي س  يهَ َع  نَ َأ خ  نَ َم  هَ َع  ين  نَ َي م  م  نَ َو  ال هَ َع  م  7)رواهَاحمد(.َ«ش 
 

b. S{ah}i>h} Muslim 

ث ن ا دَّ رَ َأ ب وَح  ،َأ ب يَب نَ َب ك  ة  ب  ي  ث ن ا:َق ال ََش  دَّ ،َح  يع  ك  نَ َو  رٍ،َع  ع  س  ث ن اَحَم  دَّ ح  ي بٍ،َأ ب وَو  ظَ َك ر  اللَّف  َو 

َق ال ََل هَ  ن ا: ر  ب  ة ،َأ ب يَاب نَ َأ خ  ائ د  نَ َز  رٍ،َع  ع  س  ث ن يَم  دَّ دَ َح  ي  ب  ،َب نَ َاللَ َع  يَّة 
ط  ب  ق  نَ َال  اب رَ َع  َب نَ َج 

ة ، ر  م  اَك نَّا:َق ال ََس  ذ  ن اَإ  ي  لَّ عَ َص  ولَ َم  س  لَّىَاللَ َر  هَ َالل ََص  ي  ل  لَََّع  س  ن اَمَ و  مَ :َق ل  لا  ك مَ َالسَّ ي  ل  ةَ َع  م  ح  ر  َو 
مَ َاللَ  لا  ك مَ َالسَّ ي  ل  ةَ َع  م  ح  ر  ارَ َالل ،َو  أ ش  هَ َو  ي د  ل ىَب  ،َإ  ن  ي  ان ب  ال ََال ج  ولَ َف ق  س  لَّىَاللَ َر  هَ َالل ََص  ي  ل  َع 

لَّمَ  س  مَ »:َو  لا  ئ ونَ َع  يك مَ َت وم  أ ي د  اَب  أ نَّه  ََك  ن اب  لٍََأ ذ  ي  سٍ؟َخ  م  اَش  نَّم  يَإ  ف  ك مَ َي ك  د  عَ َأ نَ َأ ح  هَ َي ض  َي د 
ل ى هَ َع  ذ  مَ َث مَََّف خ  ل   ل ىَي س  يهَ َع  نَ َأ خ  ل ىَم  ،َع  ه  ين  ال هَ َي م  م  ش  8َ)رواهَمسلم(.َ«و 

ث ن ا دَّ ح  مَ َو  اس  ق  نَ َال  يَّا،َب  ك ر  ث ن اَز  دَّ دَ َح  ي  ب  ى،َب نَ َاللَ َع  وس  نَ َم  ،َع  ائ يل  ر  س  نَ َإ  اتٍََع  ن يَف ر  ،َي ع  از  زَّ ق  َال 

نَ  دَ َع  ي  ب  نَ َالل ،َع  رَ َع  اب  ،َب نَ َج  ة  ر  م  َ:َق ال ََس  لَّي ت  عَ َص  ولَ َم  س  لَّىَاللَ َر  هَ َالل ََص  ي  ل  لَّمَ َع  س  َف ك نَّاَو 
ا ذ  ن اَإ  لَّم  ن اَس  ين اَق ل  أ ي د  مَ :َب  لا  ،َالسَّ ك م  ي  ل  مَ َع  لا  ،َالسَّ ك م  ي  ل  ن ظ رَ َع  ن اَف  ل ي  ولَ َإ  س  لَّىَاللَ َر  هَ َالل ََص  ي  ل  َع 

                                                           

6 Abu> ‘Abdilla>h Ah}mad bin Muh}ammad bin H{anbal bin Halla>l bin Asad al-Syaiba>ni>, Musnad 

al-Ima>m Ah}mad bin H{anbal, Juz 5, h. 102. 
7 Abu> ‘Abdilla>h Ah}mad bin Muh}ammad bin H{anbal bin Halla>l bin Asad al-Syaiba>ni>, Musnad 

al-Ima>m Ah}mad bin H{anbal, Juz 5, h. 107. 
8 Muslim bin al-H{ajja>j Abu> al-H{usain al-Qusyairi> al-Naisa>bu>ri>, al-Musnad al-S{ah}i>h} al-

Mukhtas}ar Binaql al-‘Adl ‘An al-‘Adl ila> Rasu>lilla>h S{alla>llah ‘Alah wa Sallam, Juz 1 (Beirut: Da>r Ih}ya>’ 

al-Tura>s\ al-‘Arabi>, t.th), h. 322 
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لَّمَ  س  ال ََو  َف ق  ا»: أ ن ك مَ َم  ونَ َش  ير 
يك مَ َت ش  أ ي د  اَب  أ نَّه  ََك  ن اب  لٍََأ ذ  ي  سٍ؟َخ  م  اَش  ذ  لَّمَ َإ  ك مَ َس  د  َأ ح 

َ ت  ت ف  ل  ي  ل  ل ىَف  ،َإ  ه  ب  اح  ََص  لَ  ئَ َو  هَ َي وم  ي د  9)رواهَمسلم(.َ«ب 
 

c. Sunan Abi> Da>wud 

ث ن ا دَّ انَ َح  ث م  ،َأ ب يَب نَ َع  ة  ب  ي  ث ن اَش  دَّ ي ىَح  يَّا،َب نَ َي ح  ك ر  ،َز  يع  ك  و  نَ َو  رٍ،َع  ع  س  نَ َم  دَ َع  ي  ب  َ َع  َاب نَ َاللَّ
، يَّة 
ط  ب  ق  نَ َال  اب رَ َع  ة ،َب نَ َج  ر  م  اَك نَّا:َق ال ََس  ذ  ن اَإ  ي  لَّ ََص  ل ف  ولَ َخ  س  َ َر  لَّىَاللَّ هَ َالل ََص  ي  ل  ،َع  لَّم  س  َو 

لَّمَ  ن ا،َف س  د  ارَ َأ ح  هَ َأ ش  ي د  نَ َب  نَ َم  ،َع  ه  ين  نَ َي م  م  نَ َو  ،َع  ه  ار  اَي س  لَّى،َف ل مَّ ا:َ"َق ال ََص  ك مَ َب الَ َم  د  َأ ح 
ي هَ َي وم  ي د  اَب  أ نَّه  ََك  ن اب  لٍََأ ذ  ي  سٍ؟َخ  م  اَش  نَّم  يَإ  ف  ك مَ َي ك  د  ََأ وَ َ-َأ ح  يَأ لَ  ف  ك مَ َي ك  د  َأ نَ َ-َأ ح 
ول َ ا:َي ق  ك ذ  ارَ "ََه  أ ش  هَ َو  ب ع  أ ص  ل  مَ َب  ل ىَي س  يهَ َع  نَ َأ خ  نَ َم  ،َع  ه  ين  نَ َي م  م  نَ َو  ،َع  ال ه  م  )رواهَابيََش 
10داود(.

 

d. Sunan al-Nasa>’i> 

ن ا ر  ب  وَأ خ  ر  م  نَ َع  ،َب  ي ٍ
ل  ث ن ا:َق ال ََع  دَّ مٍ،َأ ب وَح  ي  نَ َن ع  رٍ،َع  ع  س  نَ َم  دَ َع  ي  ب  َ َع  ،َاب نَ َاللَّ يَّة 

ط  ب  ق  :َق ال ََال 
َ ت  ع  م  اب رَ َس  ةَ َب نَ َج  ر  م  ولَ َس  َي ق  اَك نَّا: ذ  ن اَإ  ي  لَّ ََص  ل ف  ي  ََخ  لَّىَالنَّب  هَ َالل ََص  ي  ل  ،َع  لَّم  س  ن اَو  :َق ل 

مَ  لا  ،َالسَّ ك م  ي  ل  مَ َع  لا  ك مَ َالسَّ ي  ل  ارَ َـَع  أ ش  رَ َو  ع  س 
هَ َم  ي د  نَ َب  هَ َع  ين  نَ َي م  ع  الَ َو  م  ال ََـَهَ ش  ق  ا»:َف  َب الَ َم 

ءَ  لَ  ؤ  ينَ َه  ونَ َالَّذ  م  مَ َي ر  يه  أ ي د  اَب  أ نَّه  ََك  ن اب  لَ َأ ذ  ي  ،َال خ  س  م  اَالش  يَأ م  ف  عَ َأ نَ َي ك  هَ َي ض  ل ىَي د  َع 
، ه  ذ  ل  مَ َث مَََّف خ  ل ىَي س  يهَ َع  نَ َأ خ  هَ َع  ين  نَ َي م  ع  ال هَ َو  م   11)رواهَالنسائي(.َ«ش 

B. I’tiba>r al-Sanad 

Setelah melakukan takhri>j al-h}adi>s\, peneliti menemukan sangat banyak kode 

atau petunjuk yang mengarah ke berbagai kitab sumber hadis. Langkah selanjutnya, 

                                                           

9 Muslim bin al-H{ajja>j Abu> al-H{usain al-Qusyairi> al-Naisa>bu>ri>, al-Musnad al-S{ah}i>h} al-

Mukhtas}ar Binaql al-‘Adl ‘An al-‘Adl ila> Rasu>lilla>h S{alla>llah ‘Alah wa Sallam, Juz 1, h. 322 

10 Abu> Da>wud Sulaima>n bin al-Asy‘as\ bin Ish}a>q bin Basyi>r bin Syadda>d bin ‘Amr al-Azdi al-

Sijista>ni>, Sunan Abi> Da>wud, Juz 1 (Beirut: Maktabah al-‘As}riyah, t.th), h. 262. 

11 Abu> ‘Abd al-Rah}man Ah}mad bin Syu‘aib bin ‘Ali> al-Khura>sa>ni> al-Nasa>’i>, al-Mujtabi> min 

al-Sunan – Sunan al-Sugra> li al-Nasa>’i>, Juz 3 (Cet. II; H{alb: Maktab al-Mat}bu‘a>t al-Isla>miyyah, 1406 

H/1986 M), h. 61. 
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peneliti akan melakukan i‘tiba>r al-Sanad yang bertujuan untuk mengungkap hadis 

yang menjadi apakah objek kajian memiliki syahid atau muta>bi‘. 

Berdasarkan hasil takhri>j al-h}adi>s\ yang telah dilakukan sebelumnya, peneliti 

menemukan bahwa hadis yang menjadi objek kajian memiliki 7 jalur 4 periwayat yang 

terdapat di kutu>b al-tis‘ah, yaitu; 3 riwayat pada Musnad Ah}mad, 2 riwayat pada 

S{ah}i>h} Muslim. 1 jalur pada Sunan Abi> Da>wud dan 1 jalur pada Sunan al-Nasa>’i>. Untuk 

lebih jelasnya, lihat skema hadis berikut: 
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Sebagaimana skema di atas bahwa peneliti meneliti jalur dari Abi> Da>wud: 

Riwayat-riwayat tersebut dinukilkan oleh hanya satu orang sahabat yaitu, Ja>bir bin 

Samurah, menandakan bahwa hadis tersebut tidak memiliki sya>hid. Sedangkan pada 

kalangan tabi‘i>n, hadis yang menjadi objek penelitian dinilai memiliki mutabi‘ yaitu, 

Furrat adalah muta>bi‘ bagi Mis‘ar. Muh}ammad bin ‘Ubaid, Waki‘, Yazi>d dan Abu> 

Nu‘aim adalah muta>bi‘ bagi Zakariyya>. 

C. Kritik Sanad 

Setelah melakukan takhri>j dan i‘tiba>r (mengeluarkan hadis dan mengumpulkan 

hadis yang terdapat dalam kitab sumber hadis) serta menyusun skema sanad hadis 

yang dimaksudkan untuk melihat apakah hadis-hadis tentang membalik telapak 

tangan ketika salam saat salat tersebut memiliki penguat pada kalangan sahabat 

(sya>hid) ataupun pada kalangan setelah sahabat (muta>bi‘). Maka langkah selanjutnya, 

peneliti akan melakukan penelitian yang berkaitan dengan kualitas sanad dan matan 

hadis-hadis yang menjadi objek penelitian, dimaksudkan untuk mengetahui kualitas 

hadis tersebut, apakah sahih, hasan ataupun daif. Proses ini peneliti lakukan juga 

bertujuan untuk memisahkan riwayat-riwayat yang lemah, baik secara sanad, matan 

ataupun keseluruhan agar dapat menghindari kekeliruan dalam pemaknaan terhadap 

hadis-hadis yang menjadi objek penelitian. 

Terkait dengan penentuan kualitas sebuah hadis, mayoritas ulama berpegang 

pada defenisi hadis sahih yang telah disaring oleh Ibn al-S}ala>h} sebagai syarat sebuah 

hadis dapat dinyatakan sahih, yaitu; setiap periwayat yang terlibat dalam proses 

periwayatan hadis harus bersambung atau bertemu, bersifat adil dan memiliki 

kekuatan hafalan. Sementera dua lainnya, yakni tidak terdapat pertentangan pada 
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setiap matan hadis, baik yang semakna ataupun yang tidak semakna (sya>z\) dan setiap 

matannya tidak memiliki lafal yang membuat maknanya menjadi janggal bahkan 

rusak (‘illat), sebagaimana yang telah peneliti jelaskan pada bab sebelumnya tentang 

kaidah kesahihan hadis. Dengan demikian, persyaratan inilah yang akan peneliti coba 

aplikasikan dalam meneliti kualitas hadis-hadis yang menjadi objek penelitian. 

Berikut jalur sanad yang menjadi objek penelitian ialah: 

ث ن اََ-998َ دَّ ث ن اَعُثْمَانُ بْنُ أبَِي شَيْبَةَ ح  دَّ َوَكِيع  ،َوَ يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا،َح  ن  َمِسْعَر  ،َع  ن  دِ عُبَيْ ،َع 
 ابْنِ الْقِبْطِيَّةِ 

ِ َاللهَّ ن  :َجَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ،َع  :َ...َ،َق ال   12.(رواه أبو داود.َ)..ق ال 

Untuk lebih jelasnya, silahkan melihat tabel periwayatan berikut ini: 

Urutan nama periwayat Urutan Periwayat Urutan Sanad 

1. Ja>bir bin Samurah Periwayat I Sanad V 

2. ‘Ubaidilla>h Ibn Qibt}iyyah Periwayat II Sanad IV 

3. Mis‘ar Periwayat III Sanad III 

4. Yahya> bin Zakariyya> 

5. Waki>‘ 
Periwayat IV Sanad II 

6. ‘Us \ma>n bin Abi> Syaibah Periwayat V Sanad I 

7. Abi> Da>wud Periwayat VI Mukharri>j 

Selanjutnya peneliti melakukan kritik terhadap sanad hadis di atas yang 

diawali dari mukharrij selaku perawi yang membukukan hadis sampai kepada sanad 

terakhir selaku perawi yang menyampaikan hadis Nabi Muhammad saw. 

 

 

                                                           

12 Abu> Da>wud Sulaima>n bin al-Asy‘as\ bin Ish}a>q bin Basyi>r bin Syadda>d bin ‘Amr al-Azdi al-

Sijista>ni>, Sunan Abi> Da>wud, Juz 1 (Beirut: Maktabah al-‘As}riyah, t.th), h. 262. 
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1. Abi> Da>wud 

Nama lengkapnya menurut ‘Abdurrah}man bin Abi> H{a>ti adalah Sulaima>n bin 

al-Asy’as\ bin Syadda>d bin ‘Amr bin ‘A<mir. Menurut Abu> al-H{usain bin Jami> al-

S{i>da>wi> dari Muh}ammad bin ‘Abd al-‘Azi>z al-Ha>syimi> adalah Sulaima>n bin al-Asy’as\ 

bin Basyr bin Syadd>ad. Sedangkan menurut Abu> Bakr bin Da>sah dan Abu> ‘Ubaid al-

A<jurri> berkata Sulaima>n bin al-Asy’as\ bin Ish}a>q bin  Basyr bin Syadda>d. Begitupun 

dengan Abu> Bakr al-Khat}i>b dalam kitab nya “al-Ta>rikh” berkata namanya adalah Ibn 

‘Amr bin ‘Imra>n al-Azdi> Abu> Da>wud al-Sijista>ni> al-H{a>fiz}13 al-H{a>fiz} Abu> Bakr Ah}mad 

bin Ali> berkata telah menceritakan kepada kami disisinya Ya’qu>b bin Yu>suf dari Zaid 

bin H{usain dari ‘Abdurrah}man bin Muh}ammad bahwa Abu> Da>wud bertempat tinggal 

di Bas>rah lalu di Bagda>d.14 Wafat pada tahun 275 H. Beliau memiliki beberapa guru 

dan murid, diantara guru-guru beliau adalah Gasa>n bin Fad}l al-Sijista>ni>, al-Fad}l bin 

Ya’qu>b al-Jazari>, Abi> Ka>mal bin al-Fud}ail bin al-H{usain al-Juhdari>, al-Fud}ail bin ‘Abd 

al-Wahha>b, Qutaibah bin Sa’i>d, ‘Us \ma>n bin Muhammad bin Abi> Syaibah. Adapun 

murid-murid beliau diantaranya adalah al-Tirmiz\i>.15 

Pada T{abaqat beliau menempati posisi pada urutan t}abaqat ke-11, yaitu al-

Ausa>t} al-A<khiz\i>n ‘an Ta>bi’ al-Atba>’. Abu> Bakr bin Khalla>l berkata adalah seorang 

Imam yang terkemuka pada masanya, seprang pria yang penuh dengan pengetahuan 

dalam menyampaikan ilmu, memiliki kedudukan tinggi pada masanya, dan lelaki yang 

                                                           

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

al-Qad}a>’i> al-Kalbi> al-Mizzi>, Tahz\ib al-Kama>l fi> Asma>’ al-Rija>l, Juz 11, h. 356. 

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

al-Qad}a>’i> al-Kalbi> al-Mizzi>, Tahz\ib al-Kama>l fi> Asma>’ al-Rija>l, Juz 11, h. 363. 

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

al-Qad}a>’i> al-Kalbi> al-Mizzi>, Tahz\ib al-Kama>l fi> Asma>’ al-Rija>l, Juz 11, h. 358-360. 



43 

 

 
  

wara’.16 Ah}mad bin Muh}ammad bin Ya>si>n al-Harawi> berkata “dia adalah seorang 

Huffa>z} Isla>m li H{adi>s\ al-Nabi> dan mengetahui illatnya dan sanadnya adlah memiliki 

drajat yang tinggi, suci, benar dan wara’ dan ia adalah Farsa>n al-H{adi>s\.17 Mu>sa> bin 

Ha>ru>n al-H{a>fiz} berkata “Khalaqa Abu> Da>wud fi Dunya> li al-H{adi>s a fi> al-A<khirah li 

al-Jannah”. Abu> H{a>tim bin H{ibba>n berkata “Abu> Da>wud adalah seorang Imam, Faqih, 

berpengetahuan, Hafiz}, Wara’, Itqa>n, Jama’a wa s \anaf, wazabba ‘an al-Sunan”.18 Ibn 

H{ajar al-As\qalani> dalam kitabnya “Tahzi>b al-Tahz\i>b mengemukakan bahwa al-Qa>sim 

bin Maslamah berkata “ia S|iqah Za>hida> ‘Arafa> bi al-H{adi>s\”.19 Ibn Hajar menilainya 

s\iqah, h}a>fiz}.20 al-Z|ahabi> menyebutnya al-Ima>m, Syaikh al-Sunnah, Muqaddam al-

H{uffa>z}, Muh}addis\ al-Bas}rah.21 Ibn Abi> H{a>tim menilainya siqah.22 

 

 

                                                           

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

al-Qad}a>’i> al-Kalbi> al-Mizzi>, Tahz\ib al-Kama>l fi> Asma>’ al-Rija>l, Juz 11, h. 364. Syams al-Di>n Abu> 

‘Abdilla>h Muh}ammad bin Ah}mad bin ‘Us \ma>n bin Qaima>z al-Z|ahabi>, Taz\hib Tahz\i>b al-Kama>l fi> Asma>’ 

al-Rija>l, Juz 4, h. 127. 

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

Taz\hib Tahz\i>b al-Kama>l fi> Asma>’ al-Rija>l, Juz 4, h. 127. 

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

al-Qad}a>’i> al-Kalbi> al-Mizzi>, Tahz\ib al-Kama>l fi> Asma>’ al-Rija>l, Juz 11, h. 365. Muh}ammad bin H{ibba>n 

bin Ah{mad bin H{ibba>n bin Mu’a>z} bin Ma’bad al-Tami>mi> Abu> H{a>tim al-Da>rimi>, al-S|iqa>t, Juz 8, h. 282. 

Syams al-Di>n Abu> ‘Abdilla>h Muh}ammad bin Ah}mad bin ‘Us \ma>n bin Qaima>z al-Z|ahabi>, Taz\hib Tahz\i>b 

al-Kama>l fi> Asma>’ al-Rija>l, Juz 4, h. 127. 

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

Juz 4, h. 173. 

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

h. 250. 

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

Siyar A’la>m al-Nubala>’, Juz 13, h. 203. 

22 al-Ima>m al-H{a>fiz} Syaikh al-Isla>m Muh{ammad bin ‘Abdil Rah}ma>n Abi> H{a>tim al-Ra>zi>, al-

Jarh} wa al-Ta’di>l, Juz 4, h. 102. 
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2. ‘Us\ma>n bin Abi Syaibah 

Nama lengkapnya adalah ‘Us \ma>n bin Muh}ammad bin Ibra>hi>m bin ‘Us \ma>n bin 

Khawa>siti> al-‘Absi> Maula> Abu> sl-H{asan bin Abi> Syaibah al-Ku>fi>. Beliau melakukan 

perjalanan ilmiyah ke Mekkah, Ray dan bertempat tinggal di Bagdad.23 Lahir pada 

tahun 156 H dan wafat pada tahun 239 H di Kufah.24 Beliau memiliki beberapa guru 

dan murid, di antara guru-guru beliau adalah Waki>‘ bin al-Jara>h|, Yah}ya> bin Zakariyya> 

dan lainnya. Adapun murid-murid beliau diantaranya adalah al-Bukha>ri>, Muslim, Abi> 

Da>wud, Ibn Ma>jah dan lainnya.25 

Pada t}abaqat beliau menempati posisi pada urutan t}abaqat ke-10, yaitu Kiba>r 

al-A<khiz\i>n ‘an Ta>bi’ al-Atba>’. Yah|ya> bin Ma‘i>n menilainya s\iqah, ‘Abd al-Rah}man 

bin Abi> H{a>tim menilainya s}adu>q, Ah}mad bin ‘Abdulla>h al-‘Ijli> menilainya ku>fi> s\iqah, 

dan Ibn Hibba>n menyebutnya dalam kitabnya “al-S{iqa>t”. al-Bukha>ri> dan Muslim 

banyak meriwayatkan hadis darinya.26 

3. Yah}ya> bin Zakariyya> 

Nama lengkapnya adalah Yah}ya> bin Zakariyya> bin Abi> Za>’idah Abu> Sa‘i>d al-

Ku>fi>.27 Berasal dari Kufah, beliau wafat pada tahun 183 H/184 H di Mada>’in.28 Beliau 

                                                           

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

al-Qad}a>’i> al-Kalbi> al-Mizzi>, Tahz\ib al-Kama>l fi> Asma>’ al-Rija>l, Juz 19, h. 478-479. 

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

al-Qad}a>’i> al-Kalbi> al-Mizzi>, Tahz\ib al-Kama>l fi> Asma>’ al-Rija>l, Juz 19, h. 486. 

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

al-Qad}a>’i> al-Kalbi> al-Mizzi>, Tahz\ib al-Kama>l fi> Asma>’ al-Rija>l, Juz 19, h. 480-481. 

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

al-Qad}a>’i> al-Kalbi> al-Mizzi>, Tahz\ib al-Kama>l fi> Asma>’ al-Rija>l, Juz 19, h. 480-486. 

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

al-Qad}a>’i> al-Kalbi> al-Mizzi>, Tahz\ib al-Kama>l fi> Asma>’ al-Rija>l, Juz 31, h. 305. 

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

al-Qad}a>’i> al-Kalbi> al-Mizzi>, Tahz\ib al-Kama>l fi> Asma>’ al-Rija>l, Juz 31, h. 311. 
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memiliki beberapa guru dan murid, di antara murid-murid beliau adalah ‘Ubaidilla>h 

bin ‘Umar al-Qawa>rairi> ‘Us\ma>n bin Muhammad bin Abi> Syaibah dan lainnya. Adapun 

guru-guru beliau di antaranya adalah Muh}ammad bin Abi> al-Qa>sim al-T{awi>l, Mis‘ar 

bin Kida>m, Mans}u>r bin H{ayya>n dan lainnya.29 

Pada t}abaqat beliau menempati posisi pada urutan t}abaqat ke-9, yaitu S{iga>r 

Atba>‘ al-Ta>bi‘i>n. ‘Abdulla>h bin Ah}mad bin H{anbal berkata dari ayahnya, Ish}a>q bin 

Mans}u>r dan Ah}mad bin Sa‘ad bin Abi> Maryam dari Yah}ya> bin Ma‘i>n menilainya 

s\iqah, Ibn al-Madi>ni> menilainya s\iqah, Abu> H{}atim menilainya mustaqim al-h}adi>s\, 

s}adu>q s\iqah, al-Nasa>’i> menilainya s\iqah s\abat, al-‘Ijli> menilainya s\iqah.30 

4. Waki>‘ 

Nama lengkapnya adalah Waki‘ bin al-Jarra>h} bin Mali>h} al-Ru>a>si> Abu> Sufya>n 

al-Ku>fi.31 Ya‘qu>b bin Sufya>n al-Fa>risi> dari Muh}ammad bin Fud}ail al-Bazza>z 

berpendapat bahwa beliau lahir pada tahun 127 H di Kufah. Ha>ru>n bin H{a>tim berkata 

aku telah mendengar Waki‘ berkata bahwa ia lahir pada tahun 128 H, demikian pula 

pendapat Khali>fah bin Khayya>t}. Ah}mad bin H{anbal berpendapat tahun 129 H. Adapun 

terkait dengan tahun wafatnya, Muh}ammad bin Fud}ail al-Bazza>z, Khali>fah bin 

Khayya>t}, Muh}ammad bin H{assa>n al-Azraq dan Abu> Zur‘ah al-Dimasyqi> bahwa beliau 

wafat pada tahun 196 H ketika dalam perjalanan setelah menunaikan ibadah haji 

tepatnya pada hari Asyu>ra>’. Beliau pernah berkunjung ke Ira>q dan Damaskus.32 

                                                           

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

al-Qad}a>’i> al-Kalbi> al-Mizzi>, Tahz\ib al-Kama>l fi> Asma>’ al-Rija>l, Juz 31, h. 306-307. 

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

al-Qad}a>’i> al-Kalbi> al-Mizzi>, Tahz\ib al-Kama>l fi> Asma>’ al-Rija>l, Juz 31, h. 308-309. 

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

al-Qad}a>’i> al-Kalbi> al-Mizzi>, Tahz\ib al-Kama>l fi> Asma>’ al-Rija>l, Juz 30, h. 462-463. 

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

al-Qad}a>’i> al-Kalbi> al-Mizzi>, Tahz\ib al-Kama>l fi> Asma>’ al-Rija>l, Juz 30, h. 483-484. 
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Beliau memiliki beberapa guru dan murid, diantara guru-guru beliau adalah 

Ibra>hi>m bin Sa‘i>d al-Jauhari>, Ibra>hi>m bin ‘Abdulla>h bin Abi> Khubairi>, Ibra>hi>m bin 

Mu>sa> al-Fara>’ al-Ra>zi>, Abu> ‘Abd al-Rah}man Ah}mad bin Ja‘far al-Waki>‘i> al-D{ari>r, 

‘Us\ma>n bin Muhammad bin Abi> Syaibah, dan lainnya. Adapun murid-murid beliau 

diantaranya adalah Sufya>n bin ‘Uyainah, Salamah bin Nubait, Sulaiman bin al-

Mugi>rah, Mis‘ar bin Kida>m dan lainnya.33 

Dalam tabaqat beliau menempati posisi pada urutan t}abaqat ke-9, yaitu S{iga>r 

Atba>‘ al-Ta>bi’i>n. al-Z|ahabi> menilainya al-ima>m, al-h}a>fiz} al-‘ira>q, ah}ad al-a‘lam.34 

Muh}ammad bin Sa‘ad menilainya s\iqah, ma’mu>na>n, ‘aliyya>n, rafi>‘a>n, kas\i>r al-h}adi>s\, 

h}ujjah.35 al-Da>ruqut}ni> menilainya s\iqah.36 

5. Mis‘ar 

Nama lengkapnya adalah Mis‘ar bin Kida>m Z{uhair bin ‘Ubaidah bin al-H{a>ris\ 

bin Hila>l bin ‘A<mir bin S{a‘s}a‘ah al-Hila>li> al-‘A<miri> Abu> Salamah al-Ku>fi>.37 Beliau 

wafat pada tahun 155 H. Beliau memiliki beberapa guru dan murid, di antara murid-

murid beliau adalah Waki>‘ bin al-Jara>h}, Yah}ya> bin Zakariyya> bin Zaidah dan lainnya. 

                                                           

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

al-Qad}a>’i> al-Kalbi> al-Mizzi>, Tahz\ib al-Kama>l fi> Asma>’ al-Rija>l, Juz 30, h. 464-467. 

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

Siyar A’la>m al-Nubala>’, Juz 9 (Cet. III; t.t: Muassasah al-Risa>lah, 1405 H/1985 M), h. 141. 

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

Siyar A’la>m al-Nubala>’, Juz 9 (Cet. III; t.t: Muassasah al-Risa>lah, 1405 H/1985 M), h. 145. 

36 Tim Penulis, Muassasah al-Aqwa>l Abi> al-H{asan al-Da>ruqut}ni> fi> Rija>l al-H{adi>s wa ‘Illaluhu, 

Juz 2 (Cet. I; Beirut: ‘A<lim al-Kutub li al-Nasyr wa al-Tauzi>‘, 2001), h. 698. 

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

al-Qad}a>’i> al-Kalbi> al-Mizzi>, Tahz\ib al-Kama>l fi> Asma>’ al-Rija>l, Juz 27, h. 461-462. 
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Adapun guru-guru beliau di antaranya adalah ‘Ubaidilla>h bin al-Qibt}iyyah dan 

lainnya.38 

Dalam tabaqat beliau menempati posisi pada urutan t}abaqat ke-7, yaitu Kiba>r 

Atba>‘ al-Ta>bi’i>n. ‘Ali> al-Madi>ni> menilainya asbat al-na>s, al-‘Ijli> menilainya ku>fi> s\iqah, 

s\abat fi> al-h}adi>s\, Abu> T{a>lib berkata dari Ah}mad bin H{anbal menilainya s\iqah, Ish}a>q 

bin Mans}u>r dari Yahya> bin Ma‘in menilainya s\iqah, Abu> ‘Ubaid al-Ajra> berkata dari 

Abi> Da>wud menilainya s}a>hib al-syuyukh.39 

6. ‘Ubaidilla>h bin al-Qibt}iyyah 

Nama lengkapnya adalah ‘Ubaidilla>h bin al-Qibt}iyyah al-Ku>fi>, tahun lahir dan 

wafat tidak ditemukan. Beliau memiliki beberapa guru dan murid, di antara murid-

murid beliau adalah Mis‘ar bin Kida>m dan lainnya. Adapun guru-guru beliau di 

antaranya adalah Ja>bir bin Samurah dan lainnya. Dalam tabaqat beliau menempati 

posisi pada urutan t}abaqat ke-4, yaitu T{aba>qah Tali> al-Wust}a> min al-Ta>bi’i>n. Ish}a>q 

bin Mans}u>r berkata dari Yah}ya> bin Ma‘i>n menilainya s\iqah, Ibn Hibba>n menyebutnya 

dalam kitabnya “al-S{iqa>t”, al-Bukha>ri>, Muslim, Abi> Da>wud dan al-Nasa>’i> 

meriwayatkan hadis darinya.40 

7. Ja>bir bin Samurah 

Nama lengkapnya adalah Ja>bir bin Samurah bin Juna>dah bertempat tinggal dan 

wafat di Kufah serta merupakan sahabat Rasulullah saw. wafat setelah tahun 70 H di 

Kufah. Beliau memiliki beberapa guru dan murid, di antara murid-murid beliau adalah 

                                                           

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

al-Qad}a>’i> al-Kalbi> al-Mizzi>, Tahz\ib al-Kama>l fi> Asma>’ al-Rija>l, Juz 27, h. 463-465. 

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

al-Qad}a>’i> al-Kalbi> al-Mizzi>, Tahz\ib al-Kama>l fi> Asma>’ al-Rija>l, Juz 27, h. 466-467. 

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

al-Qad}a>’i> al-Kalbi> al-Mizzi>, Tahz\ib al-Kama>l fi> Asma>’ al-Rija>l, Juz 19, h. 142. 
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‘Ubaidilla>h al-Qibt}iyyah dan lainnya. Adapun guru-guru beliau di antaranya adalah 

Rasulullah saw. dan lainnya. Dalam tabaqat beliau menempati posisi pada urutan 

t}abaqat ke-1, yaitu S{ah}a>bi>.41 

Berdasarkan analisis di atas dapat disimpulkan bahwa sanad hadis yang 

menjadi objek penelitian dinilai sebagai sanad yang sahih, dengan alasan sebagai 

berikut: 

a. Rentetan periwayat dalam sanad tersebut mengalami pertemuan satu sama lain. 

Pertemuan ini dapat dilihat, Abi> Da >wud dan ‘Us \man bin Abi> Syaibah memiliki 

indikasi bertemu di Bagdad. Sementara itu, rentetan periwayat dari ‘Us \man bin 

Abi> Syaibah hingga ke Ja>bir bin Samurah memiliki indikasi bertemu di Kufah. 

b. Keadilan dan ked}abit}an periwayat dalam sanad tersebut mendapatkan penilaian 

positif dari para kritikus hadis. 

Hadis-hadis yang menjadi objek penelitian yang telah peneliti himpun melalui 

proses takhri>j al-h}adi>s\, ternyata terdapat dalam kitab al-S}ah}i>h} Muslim. Sementara 

jumhur ulama telah bersepakat bahwa keduanya merupakan kitab hadis yang paling 

autentik dan memiliki validitas yang tinggi berasal dari Rasulullah saw. Bahkan, tidak 

sedikit dari kalangan ulama yang menilainya sebagai kitab tersahih setelah al-

Qur’an.42 

                                                           

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

al-Qad}a>’i> al-Kalbi> al-Mizzi>, Tahz\ib al-Kama>l fi> Asma>’ al-Rija>l, Juz 4, h. 437-440 

42 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\, h. 25. 
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D. Kritik Matan 

Langkah-langkah dalam melakukan penelitian matan hadis ialah; 1) 

memastikan keautentikan hadis yang berasal dari Rasulullah, 2) melakukan 

pemenggalan dari setiap matan dan menentukan lafal asli, 3) menganalisis dengan 

melakukan perbandingan antar lafal-lafal matan hadis, dan 4) menganalisis kandungan 

hadis.43 Setelah memperoleh kepastian dari kualitas sanad hadis yang menjadi objek 

penelitian, maka langkah selanjutnya yang peneliti lakukan ialah meneliti kualitas 

matan (konten) hadis. Dalam penelitian matan hadis, aspek ‘illah dan sya>z menjadi 

pijakan peneliti dalam menilai kualitasnya. 

1. Penelitian ‘Illa>t Matan 

\ Pada penelitan ‘illat lafal matan hadis ini, peneliti berpacu pada kaidah mayor 

kesahihan hadis yaitu terhindar dari ‘illah yang mana kaidah minornya adalah 

terhindar dari ziya>dah (tambahan), inqila>b (pembalikan lafal), idra>j (sisipan), nuqs}a>n 

(pengurangan), tagyi>r (perubahan lafal) dan tah}ri>f/tas}h}i>f (perubahan huruf/syakalnya). 

Untuk mempermudah dalam mengetahui ‘illah yang telah disebutkan pembagiannya 

di atas, maka peneliti melakukan pemisahan lafal di setiap matan hadis, sebagai 

berikut: 

a. Riwayat Ah}mad 

I. َ اَك نَّا:َق ال ذ  ن اَإ  ي  لَّ اءَ َص  ر  ولَ َو  س  َ َر  لَّىَاللَّ هَ َالل ََص  ي  ل  ،َع  لَّم  س  ن اَو  مَ :َق ل  لا  ك مَ َالسَّ ي  ل  َع 
ين ا أ ي د  يناا،َب  ََي م  الَا م  ش  ال ََ،و  ق  ولَ َف  س  َ َر  لَّىَاللَّ هَ َالل ََص  ي  ل  لَّمَ َع  س  ا»:َو  امٍََب الَ َم  و  ونَ َأ ق  م  َي ر 

                                                           

43I Gusti Bagus Agung Perdana Rayyn, “Studi Kritik Hadis-hadis Mengusap Khuf dalam Kitab 

al-Z|ikra> Karya K.H. Lanre Said”, Skripsi, 117. 
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مَ  يه  أ ي د  اَب  أ نَّه  ََك  ن اب  لَ َأ ذ  ي  ََال خ  س  م  ََ،الش  ك نَ َأ لَ  ،َي س  ك م  د  يرَ َأ ح 
ي ش  هَ َو  ي د  ل ىَب  هَ َع  ذ  َ،ف خ 

ل  مَ َث مََّ ل ىَي س  هَ َع  ب  اح  نَ َص  ،َع  ه  ين  نَ َي م  ع  ال هَ َو  م   44)رواهَاحمد(.َ«ش 
II. ولَ َك نَّا ََن ق  ل ف  ولَ َخ  س  َ َر  لَّىَاللَّ هَ َالل ََص  ي  ل  لَّمَ َع  س  اَو  ذ  ن اَإ  لَّم  مَ َ:س  لا  ،َالسَّ ك م  ي  ل  مَ َع  لا  َالسَّ

، ك م  ي  ل  يرَ َع 
ن اَي ش  د  هَ َأ ح  ي د  نَ َب  ،َع  ه  ين  نَ َي م  ع  ال هَ َو  م  ال ََ،ش  ق  ولَ َف  س  َ َر  لَّىَاللَّ هَ َالل ََص  ي  ل  َع 

لَّمَ  س  ا»:َو  ينَ َب الَ َم  ونَ َالَّذ  م  مَ َي ر  يه  أ ي د  ةَ َف يَب  لا  اَالصَّ أ نَّه  ََك  ن اب  لَ َأ ذ  ي  ََال خ  س  م  ََ،الش  َأ لَ 
ي ف  ك مَ َي ك  د  عَ َأ نَ َأ ح  هَ َي ض  ل ىَي د  هَ َع  ذ  مَ َث مَََّ،ف خ  ل   نَ َي س  ،َع  ه  ين  نَ َي م  ع  ال هَ َو  م  )رواهََ«ش 

 45احمد(.
III. َ اَك نَّا:َق ال ذ  ن اَإ  ي  لَّ ََص  ل ف  ولَ َخ  س  َ َر  لَّىَاللَّ هَ َالل ََص  ي  ل  لَّمَ َع  س  ارَ َو  ن اَأ ش  د  ل ىَأ ح  يهَ َإ  َأ خ 

نَ  نَ َم  هَ َع  ين  نَ َي م  م  نَ َو  ال هَ َع  م  اَ،ش  ل مَّ لَّىَف  ولَ َص  س  َ َر  لَّىَاللَّ هَ َالل ََص  ي  ل  لَّمَ َع  س  :َق ال ََو 
ا» ك مَ َب الَ َم  د  ل ََأ ح  ع  اَي ف  ذ  اَه  أ نَّه  ََك  ن اب  لٍََأ ذ  ي  سٍََخ  م  اَ،ش  نَّم  يَإ  ف  ك مَ َي ك  د  ولَ َأ نَ َأ ح  َي ق 

ا، ك ذ  عَ َه  ض  و  ين هَ َو  ل ىَي م  هَ َع  ذ  ارَ َ،ف خ  أ ش  هَ َو  ب ع  أ ص  ل  مَ َث مَََّ،ب  ل ىَي س  يهَ َع  نَ َأ خ  نَ َم  هَ َع  ين  َي م 

نَ  م  نَ َو  ال هَ َع  م  46َ)رواهَاحمد(.َ«ش 
b. S{ah}i>h} Muslim 

I. اَك نَّا ذ  ن اَإ  ي  لَّ عَ َص  ولَ َم  س  لَّىَاللَ َر  هَ َالل ََص  ي  ل  لَّمَ َع  س  ن اَو  مَ :َق ل  لا  ك مَ َالسَّ ي  ل  ةَ َع  م  ح  ر  َاللَ َو 

مَ  لا  ك مَ َالسَّ ي  ل  ةَ َع  م  ح  ر  ارَ َ،اللَ َو  أ ش  هَ َو  ي د  ل ىَب  نَ َإ  ي  ب  ان  ال ََ،ال ج  ولَ َف ق  س  لَّىَاللَ َر  َالل ََص 
هَ  ي  ل  لَّمَ َع  س  مَ »:َو  لا  ئ ونَ َع  يك مَ َت وم  أ ي د  اَب  أ نَّه  ََك  ن اب  لٍََأ ذ  ي  سٍََخ  م  اَ؟ش  نَّم  يَإ  ف  ك مَ َي ك  د  َأ ح 
عَ َأ نَ  هَ َي ض  ل ىَي د  هَ َع  ذ  مَ َث مَََّف خ  ل   ل ىَي س  يهَ َع  نَ َأ خ  ل ىَم  ،َع  ه  ين  ال هَ َي م  م  ش  )رواهََ«و 

 47مسلم(.

                                                           

44 Abu> ‘Abdilla>h Ah}mad bin Muh}ammad bin H{anbal bin Halla>l bin Asad al-Syaiba>ni>, Musnad 

al-Ima>m Ah}mad bin H{anbal, Juz 5, h. 86. 
45 Abu> ‘Abdilla>h Ah}mad bin Muh}ammad bin H{anbal bin Halla>l bin Asad al-Syaiba>ni>, Musnad 

al-Ima>m Ah}mad bin H{anbal, Juz 5, h. 102. 
46 Abu> ‘Abdilla>h Ah}mad bin Muh}ammad bin H{anbal bin Halla>l bin Asad al-Syaiba>ni>, Musnad 

al-Ima>m Ah}mad bin H{anbal, Juz 5, h. 107. 
47 Muslim bin al-H{ajja>j Abu> al-H{usain al-Qusyairi> al-Naisa>bu>ri>, al-Musnad al-S{ah}i>h} al-

Mukhtas}ar Binaql al-‘Adl ‘An al-‘Adl ila> Rasu>lilla>h S{alla>llah ‘Alah wa Sallam, Juz 1, h. 322 
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II. َ َق ال :َ ت  لَّي  عَ َص  ولَ َم  س  لَّىَاللَ َر  هَ َالل ََص  ي  ل  لَّمَ َع  س  اَف ك نَّاَو  ذ  ن اَإ  لَّم  ن اَس  ين اَق ل  أ ي د  :َب 

مَ  لا  ،َالسَّ ك م  ي  ل  مَ َع  لا  ،َالسَّ ك م  ي  ل  ن ظ رَ َع  ن اَف  ل ي  ولَ َإ  س  لَّىَاللَ َر  هَ َالل ََص  ي  ل  لَّمَ َع  س  ال ََو  ق  :َف 
ا» أ ن ك مَ َم  ونَ َش  ير 

يك مَ َت ش  أ ي د  اَب  أ نَّه  ََك  ن اب  لٍََأ ذ  ي  سٍََخ  م  اَ؟ش  ذ  لَّمَ َإ  ك مَ َس  د  ََأ ح  ت  ت ف  ي ل  ل  َف 
ل ى ،َإ  ه  ب  اح  ََص  لَ  ئَ َو  هَ َي وم  ي د   48)رواهَمسلم(.َ«ب 

c. Sunan Abi> Da>wud 

اَك نَّا:َق ال َ ذ  ن اَإ  ي  لَّ ََص  ل ف  ولَ َخ  س  َ َر  لَّىَاللَّ هَ َالل ََص  ي  ل  ،َع  لَّم  س  لَّمَ َو  ن ا،َف س  د  ارَ َأ ح  هَ َأ ش  ي د  نَ َب  َم 

نَ  ،َع  ه  ين  نَ َي م  م  نَ َو  هَ َع  ار  اَ،ي س  لَّى،َف ل مَّ ا:َ"َق ال ََص  ك مَ َب الَ َم  د  يَأ ح  هَ َي وم  ي د  اَب  أ نَّه  ََك  ن اب  َأ ذ 
لٍَ ي  سٍََخ  م  ا؟َش  نَّم  يَإ  ف  ك مَ َي ك  د  ََأ وَ َ-َأ ح  يَأ لَ  ف  ك مَ َي ك  د  ول ََأ نَ َ-َأ ح  اَ:ي ق  ك ذ  ارَ َ"َه  أ ش  هَ َو  ب ع  َب أ ص 

ل  مَ  ل ىَي س  يهَ َع  نَ َأ خ  نَ َم  ،َع  ه  ين  نَ َي م  م  نَ َو  ال هَ َع  م  49)رواهَابيَداود(.َ،ش 
 

d. Sunan al-Nasa>’i> 

ولَ  َي ق  اَك نَّا: ذ  ن اَإ  ي  لَّ ََص  ل ف  ي  ََخ  لَّىَالنَّب  هَ َالل ََص  ي  ل  ،َع  لَّم  س  ن اَو  َق ل  مَ : لا  ،َالسَّ ك م  ي  ل  مَ َع  لا  َالسَّ

ك مَ  ي  ل  ارَ َـَع  أ ش  رَ َو  ع  س 
هَ َم  ي د  نَ َب  هَ َع  ين  نَ َي م  ع  ال هَ َو  م  ال ََـَش  ا»:َف ق  ءَ َب الَ َم  لَ  ؤ  ينَ َه  ونَ َالَّذ  م  َي ر 

مَ  يه  أ ي د  اَب  أ نَّه  ََك  ن اب  لَ َأ ذ  ي  ََال خ  س  م  اَ،الش  يَأ م  ف  عَ َأ نَ َي ك  هَ َي ض  ل ىَي د  هَ َع  ذ  ل  مَ َث مَََّ،ف خ  ل ىَي س  َع 
يهَ  نَ َأ خ  هَ َع  ين  نَ َي م  ع  ال هَ َو  م   50)رواهَالنسائي(.َ«ش 

Setelah melakukan pemenggalan matan-matan hadis, nampak adanya 

perbedaan lafal pada awal matan dari hadis tersebut, yakni: 

1) Tidak terjadi tagyi>r (perubahan lafal) 

Peneliti menemukan adanya perubahan kata dan kalimat pada matan hadis 

yang lain yaitu, perubahan lafal اَك نَّا ذ  ن اَإ  ي  لَّ ََص  ل ف  خ   pada riwayat Ah}mad III, Abi> 

Da>wud dan al-Nasa>’i> menjadi lafal اَك نَّا ذ  ن اَإ  ي  لَّ اءَ َص  ر  و   pada riwayat Ah}mad I, lafal َك نَّا
                                                           

48 Muslim bin al-H{ajja>j Abu> al-H{usain al-Qusyairi> al-Naisa>bu>ri>, al-Musnad al-S{ah}i>h} al-

Mukhtas}ar Binaql al-‘Adl ‘An al-‘Adl ila> Rasu>lilla>h S{alla>llah ‘Alah wa Sallam, Juz 1, h. 322 

49 Abu> Da>wud Sulaima>n bin al-Asy‘as\ bin Ish}a>q bin Basyi>r bin Syadda>d bin ‘Amr al-Azdi al-

Sijista>ni>, Sunan Abi> Da>wud, Juz 1 (Beirut: Maktabah al-‘As}riyah, t.th), h. 262. 

50 Abu> ‘Abd al-Rah}man Ah}mad bin Syu‘aib bin ‘Ali> al-Khura>sa>ni> al-Nasa>’i>, al-Mujtabi> min 

al-Sunan – Sunan al-Sugra> li al-Nasa>’i>, Juz 3, h. 61. 
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ولَ  ََن ق  ل ف  خ   pada riwayat Ah}mad II, lafal اَك نَّا ذ  ن اَإ  ي  لَّ عَ َص  م   pada riwayat Muslim I,  dan 

lafal َ لَّي ت  عَ َص  م   pada riwayat Muslim II. Namun perubahan-perubahan yang terjadi 

tersebut tidak merusak subtansi makna hadis yang menjadi objek penelitian 

dikarenakan, seluruh perubahan lafal tersebut memiliki makna yang sama yaitu, 

menunjukkan bahwa mereka berada bersama Nabi Muhammad saw. Secara umum 

pada riwayat-riwayat di atas banyak terjadi perubahan kata atau kalimat. 

2) Tidak terjadi Ziya>dah (penambahan kata atau kalimat pada matan) 

3) Tidak terdapat Nuqs}an (pengurangan lafal) 

4) Tidak terdapat Idraj (sisipan kata pada matan hadis) 

5) Tidak terjadi Inqila>b (pembalikan matan yang sebenarnya terletak diawal 

matan akan tetapi diletakkan di akhir, dan sebaliknya) 

Paparan di atas menunjukkan bahwa di antara 7 riwayat hadis yang menjadi 

objek penelitian tidak sampai merusak makna substansi hadis. Oleh karena itu seluruh 

matan hadis terkait tidak ber‘illah (berpenyakit), bahkan, hadis tersebut diriwayatkan 

secara makna (riwayah bi al-ma‘na>). 

Selanjutnya, setelah melakukan pemisahan kalimat dari setiap matan dan 

membandingkan satu matan dengan matan yang lain, peneliti menilai bahwa pada 

matan hadis tersebut tidak ber‘illah (tidak terdapat cacat di dalamnya). Sehingga 

peneliti dapat melanjutkan penelitian selanjutnya yaitu apakah terjadi sya>z\ pada 

matan tersebut atau tidak. 

2. Penelitian Sya>z\ Pada Matan Hadis 

Untuk membuktikan apakah kandungn hadis tersebut mengandung 

pertentangan atau tidak, maka diperlukan langkah-langkah yang dikenal dengan 

kaidah minor terhindar dari syuz\u>z\  yaitu sebagai berikut: 
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a. Tidak bertentangan dengan al-Qur’an 

Hadis-hadis tersebut sama sekali tidak bertentangan dengan al-Qur’a>n, bahkan 

di perkuat dengan dalil dari al-Qur’a>n, yaitu pada QS. al-Baqarah/2: 45-46 dan QS. al-

Mu’minu>n/5:6: 

بْرِ  وَاسْتَعِيْنُوْا﴿  وةِ  بِالصَّ
ٰ
ل بِيْرَة   وَاِنَّهَا ۗ وَالصَّ

َ
ك

َ
ا ل

َّ
  اِل

َ
شِعِيْنَ   ىعَل خٰ

ْ
ذِيْنَ  ٤٥ ال

َّ
وْنَ  ال  يَظُنُّ

نَّهُمْ 
َ
قُوْا ا

ٰ
ل هِمْ  مُّ ِ

هُمْ  رَب  نَّ
َ
يْهِ  وَا

َ
 (46-45: 2/البقرة﴾ )  ٤٦ࣖ  رٰجِعُوْنَ  اِل

Terjemahnya: 

45. Mohonlah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan salat. 
Sesungguhnya (salat) itu benar-benar berat, kecuali bagi orang-orang yang 
khusyuk, 46.  (yaitu) orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui 
Tuhannya dan hanya kepada-Nya mereka kembali. (al-Baqarah/2:45-46).51 

ذِيْنَ ﴿ 
َّ
اتِهِ  فِيْ  هُمْ  ال

َ
 (2: 23/المؤمنون﴾ )  ٢ خٰشِعُوْنَ  مْ صَل

Terjemahnya: 

2.  (Yaitu) orang-orang yang khusyuk dalam salatnya, (al-Mu'minu>n/23:2).52 

Kedua ayat di atas menunjukkan pentingnya khusyuk dalam salat dan 

senantiasa memohon pertolongan kepada Allah swt. Serta bersabar. Dalil di atas juga 

dapat dipahami bahwa ketika ingin meminta pertolongan maka bersabar dan salatlah 

dengan khusyuk. 

b. Tidak bertentantangan dengan hadis yang sahih lainnya. 

Hadis tersebut tidak bertentangan dengan hadis yang lain, bahkan hadis yang 

menjadi objek penelitian tersebut didukung oleh hadis yang diriwayatkan oleh Muslim 

dengan diriwayatkannya dalam al-S{ah}i>h}, maka kedua riwayat tersebut menjadi 

penguat riwayat lainnya. 

 

                                                           

51 Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Tejemahnya, 2019. 

52 Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Tejemahnya, 2019. 
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c. Tidak bertentangan dengan fakta sejarah 

Pada sisi lain hadis yang menjadi objek penelitian sifatnya kasuistik dengan 

adanya rentetan kejadian atau peristiwa yang termaktub dalam matan hadis yang 

menjadi objek penelitian, menandakan bahwa hadis yang menjadi objek penelitian 

tidak bertentangan dengan fakta sejarah. 

d. Tidak bertentangan dengan logika (akal sehat) 

Hadis ini juga tidak bertentangan dengan akal sehat, sebab pada dasarnya 

sudah selayaknya ibadah dilakukan dengan khusyuk dan tata cara sesuai dengan apa 

yang diajarkan, tidak melakukan gerakan-gerakan tambahan yang dapat berpotensi 

membatalkan atau merusak ibadah. 

Setelah melakukan perbandingan matan-matan hadis, peneliti menilai bahwa 

hadis ini tidak memiliki ‘illah, sekalipun terdapat di dalamnya perbedaan antar matan 

matan hadis, seperti adanya tagyi>r akan tetapi semua itu tidak merusak subtansi 

makna matan hadis. Kemudian hadis ini terhindar dari sya>z\, bahkan sejalan dengan al-

Qur’a>n, hadis s}ah}ih}, fakta sejarah dan akal sehat.  

 Berdasarkan uraian-uraian di atas, peneliti menyimpulkan bahwa hadis yang 

menjadi objek penelitian dinilai sebagai hadis s}ah}i>h li z\atihi dengan alasan bahwa 

hadis yang menjadi objek penelitian sanadnya bersambung antar perawi, perawinya 

dinilai ‘adl dan d}a>bit} serta terhindar dari sya>z\ dan ‘illa>t sehingga hadis tersebut dapat 

dijadikan sebagai hujah atau dasar pijakan. 
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BAB IV 

ANALISIS HADIS TENTANG MEMBALIK TELAPAK TANGAN KETIKA 

SALAM SAAT SALAT 

 َ َاللَّ د  ي  ب  َع  ن  رٍ،َع  ع  س  َم  ن  ،َع  يع  ك  و  يَّا،َو  ك ر  َز  ي ىَب ن  ث ن اَي ح  دَّ ،َح  ة  ب  ي  َأ ب يَش  َب ن  ان  ث م  ث ن اَع  دَّ ََح  اب ن 

نَ  ،َع  يَّة 
ط  ب  ق  ،َال  لَّم  س  َو  ه  ي  ل  لَّىَالل َع  َاللَّ َص  ول  س  َر  ل ف  ن اَخ  ي  لَّ اَص  ذ  :َك نَّاَإ  ة ،َق ال  ر  م  َس  َب ن  اب ر  َج 

كَ  د  َأ ح  اَب ال  :َ"َم  لَّى،َق ال  اَص  ،َف ل مَّ ه  ار  َي س  ن  َع  ن  م  ،َو  ه  ين  َي م  ن  َع  ن  ه َم  ي د  َب  ار  ن ا،َأ ش  د  َأ ح  لَّم  َف س  م 
هَ  ي د  يَب  ََي وم  ك م  د  يَأ ح  ف  اَي ك  نَّم  سٍ؟َإ  م  لٍَش  ي  َخ  ن اب  اَأ ذ  أ نَّه  ََ-ك  ك م  د  يَأ ح  ف  َي ك  َأ لَ  ََ-أ و  أ ن 

ال هَ  م  َش  ن  َع  ن  م  ،َو  ه  ين  َي م  ن  َع  ن  َم  يه  ل ىَأ خ  َع  ل  م  َي س  ه  ب ع  أ ص  َب  ار  أ ش  اَ"َو  ك ذ  :َه  ول  .َ)رواهَأبوَي ق 
 1.داود(

Artinya: 

‘Us \ma>n bin Abi@ Syaibah telah menceritakan kepada kami, Yah}ya> bin 
Zakariyya> dan Waki' telah menceritakan kepada kami dari Mis'ar dari 
'Ubaidullah bin Al Qibthiyah dari Jabir bin Samurah dia berkata; "Apabila 
kami salat di belakang Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, maka salah 
seorang dari kami memberi salam seraya memberi isyarat dengan tangannya 
kepada orang yang berada di kanan dan kirinya, ketika beliau selesai 
mengerjakan salat, beliau bersabda: 'Kenapa salah seorang dari kalian masih 
saja memberi isyarat dengan tangannya seperti ekor kuda yang bergerak-
gerak?, cukuplah salah seorang dari kalian -atau- tidak cukupkah salah seorang 
dari kalian melakukannya seperti ini saja." beliau memberi isyarat dengan 
jarinya dengan memberi salam kepada saudaranya yang ada di kanan dan 
kirinya." Muhammad bin Sulaiman Al Anbari, telah menceritakan kepada 
kami Abu Nu'aim telah menceritakan kepada kami dari Mis'ar dengan isnad 
dan makna yang sama, sabdanya: "Cukuplah salah seorang dari kalian -atau 
dari mereka- meletakkan tangannya di atas pahanya kemudian dia memberi 
salam kepada saudaranya yang berada di kanan dan kirinya.", (HR. Abu> 
Da>wu>d). 

 

 

 

                                                           

1 Abu> Da>wud Sulaima>n bin al-Asy‘as\ bin Ish}a>q bin Basyi>r bin Syadda>d bin ‘Amr al-Azdi al-

Sijista>ni>, Sunan Abi> Da>wud, Juz 1 (Beirut: Maktabah al-‘As}riyah, t.th), h. 262. 
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A. Interpretasi Tekstual Hadis 

Lafal  َه ي د  يَب   Demikian yang tertulis .(memberi isyarat dengan tangannya) ي وم 

dalam sebagian besar naskah. Di sebagian naskah tertulis: ي م   al Imam .(melempar) ي ر 

Ibnu al As\i >r berkata “Kalau riwayat dengan ra’ (ي م   itu sahih dan bukan tashif (salah (ي ر 

tulis) dari huruf wau maka berarti melempar dengan tangan dijadikan ganti kata 

memberi isyarat dengan tangan, dan itu boleh saja secara bahasa. Misalnya ada orang 

berkata َ ي ت  م  يَر  ر  ب ص  ََب  ل ي ك  إ   (aku melempar. pandanganku kepadamu) artinya dia 

memandang dengan lama. Atau dengan kalimat َ ي ت  م  ََر  ل ي ك  يَإ  ي د  ب   (aku melemparmu 

dengan tanganku) artinya aku memberi isyarat dengan tanganku. Kemudian Ibnu al-

As\i>r mengatakan, Tapi riwayat yang masyhur adalah riwayat Muslim, "atas dasar apa 

kalian memberi isyarat?" dengan huruf hamzah berbaris d}ammah setelah mim.2 

Al-Ima’ artinya isyarat dan selalu memakai hamzah, tidak boleh menggunakan 

ya' sukun َ ي ت  م  سٍَ demikian menurut al-Jauhari>. Lafal أ و  م  لٍَش  ي  َخ  ن اب  اَأ ذ  أ نَّه   Seolah) ك 

dia adalah ekor kuda liar). al-Nawawi> berkata, kata ٍَس م   dengan mensukunkan mim ش 

atau mend}ammahkannya, yaitu sifat yang tidak bisa diam dan tenang tapi selalu 

terguncang dan bergerak dengan ekomya”. Dalam Nail al-Aut}ar diterangkan, "Dengan 

mensukunkan mim atau mend}ammahkannya dan mend}ammahkan huruf syin, jarnak 

dari kata ٍَوس م   Bila dipakai untuk binatang berarti binatang yang suka kabur dan .ش 

tidak bisa ditunggangi. Sedangkan untuk manusia berarti manusia yang buruk 

                                                           

2 Muh}ammad Asyraf bin Ami>r bin ‘Ali> bin H{aidar Abu> ‘Abd al-Rah}man Syaraf al-H{aq al-

S{adi>qi> al-‘Az}i>m ‘Aba>di>, ‘Aun al-Ma‘bu>d Syarh} Sunan Abi> Da>wud wa Ma‘ahu H{a>syiah Ibn al-Qayyi>m: 

Tahz\i>b Sunan Abi> Da>wud wa I<d}a>h ‘Illaluh wa Musykila>tuh, Juz 3 (Cet. II; Beirut: Da>r al-Kutub al-

‘Ilmiyyah, 1415 H), h. 209. 
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moralnya.3 Sedangkan al-Nawawi> menjelaskan bahwa lafal م س َش  لٍَ ي    bermakna خ 

adalah kuda yang gelisah, yang selalu menggerakkan ekor dan kakinya yang dimaksud 

dengan mengangkat tangan yang dilarang di sini adalah mengangkat tangan ketika 

salam sambil memberi isyarat ke samping kanan dan kiri.4 

Lafal ا ك ذ  َه  : ول  َي ق   maksudnya melakukan. Lafal ,(hendaklah dia berkata) أ ن 

هَ  ب ع  َب أ ص  ار  أ ش   ,Yaitu .(seperti ini, dan beliau memberi isyarat dengan jari beliau) و 

dengan meletakkan tangan di atas paha. Makna seperti inilah satu-satunya yang bisa 

diterapkan, karena riwayat berikut dari jalur Muh}ammad bin Sulaima>n al-Anbari> 

menerangkannya dengan kalimat, "Tidakkah cukup bagi salah seorang kalian 

meletakkan tangannya di atas pahanya kemudian mengucapkan salam?!" Muslim 

meriwayatkan dalam kitab S{ah}i>h}nya dari jalur ini (jalur Mis‘ar) dengan lafal: "Kami 

salat bersama Rasulullah saw. dan kami mengucapkan “Assalamualaikum 

warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi” (dia mernberi tanda dengan 

tangannya ke kanan dan kiri), lalu Rasulullah saw. bersabda, “sesungguhnya hanya 

cukup bagi kalian meletakkan tangannya di atas pahanya kemudian mengucapkan 

salam kepada saudaranya yang ada di sebelah kanan dan kirinya”.5 

Juga ada dari jalur Israil dengan lafal “Kami dulu, jika mengucapkan salam 

kami menyertainya dengan memberi isyarat tangan baru kami mengucapkan 

“Assalamualaikum”. Lalu Rasulullah saw melihat kami dan beliau bersabda, 

                                                           

3 Muh}ammad Asyraf bin Ami>r bin ‘Ali> bin H{aidar Abu> ‘Abd al-Rah}man Syaraf al-H{aq al-

S{adi>qi> al-‘Az}i>m ‘Aba>di>, ‘Aun al-Ma‘bu>d Syarh} Sunan Abi> Da>wud wa Ma‘ahu H{a>syiah Ibn al-Qayyi>m: 

Tahz\i>b Sunan Abi> Da>wud wa I<d}a>h ‘Illaluh wa Musykila>tuh, Juz 3, h. 209. 

4 Abu> Zakariyya> Muh}yi> al-Di>n Yah}ya> bin Syarraf al-Nawawi>, al-Minha>j Syarah S{ah}i>h} Muslim 

bin al-H{ajja>j, Juz 4 (Cet. II; Beirut: Da>r Ih}ya>’ al-Tura>s\ al-‘Arabi>, 1392 H), h. 152-153. 

5 Muh}ammad Asyraf bin Ami>r bin ‘Ali> bin H{aidar Abu> ‘Abd al-Rah}man Syaraf al-H{aq al-

S{adi>qi> al-‘Az}i>m ‘Aba>di>, ‘Aun al-Ma‘bu>d Syarh} Sunan Abi> Da>wud wa Ma‘ahu H{a>syiah Ibn al-Qayyi>m: 

Tahz\i>b Sunan Abi> Da>wud wa I<d}a>h ‘Illaluh wa Musykila>tuh, Juz 3, h. 209-210. 
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“Mengapa kalian memberi isyarat dengan tangan kalian seolah ekor kuda liar. Jika 

salah satu kalian mengucapkan salam cukuplah dia menoleh ke temannya dan tidak 

perlu memberi tanda dengan tangannya”.6 

B. Interpretasi Intertekstual Hadis 

Bahasan terkait dengan objek penelitian memiliki keterkaitan dengan berbagai 

dalil-dalil al-Qur’an dan hadis Nabi Muhammad saw. Interpretasi dalil dengan dalil 

lain dibutuhkan untuk mendapatkan pemahaman terhadap hadis yang dikaji. Adapun 

dalil-dalil terkait yang terkait dengan objek penelitian ialah: 

Ayat-ayat berkaitan ialah QS. al-Baqarah/2: 45-46: 

بْرِ  وَاسْتَعِيْنُوْا﴿  وةِ  بِالصَّ
ٰ
ل بِيْرَة   وَاِنَّهَا ۗ وَالصَّ

َ
ك

َ
ا ل

َّ
  اِل

َ
شِعِيْنَ   ىعَل خٰ

ْ
ذِيْنَ  ٤٥ ال

َّ
وْنَ  ال  يَظُنُّ

نَّهُمْ 
َ
قُوْا ا

ٰ
ل هِمْ  مُّ ِ

هُمْ  رَب  نَّ
َ
يْهِ  وَا

َ
 (46-45: 2/البقرة﴾ )  ٤٦ࣖ  رٰجِعُوْنَ  اِل

Terjemahnya: 

45. Mohonlah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan salat. 
Sesungguhnya (salat) itu benar-benar berat, kecuali bagi orang-orang yang 
khusyuk, 46.  (yaitu) orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui 
Tuhannya dan hanya kepada-Nya mereka kembali. (al-Baqarah/2:45-46).7 
M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa sebagian ulama menafsirkan ayat di 

atas sebagai tuntunan kepada kaum muslimin yang taat baik bagi yang melaksanakan 

salat dengan baik maupun yang yang tidak melakukan salat sesuai dengan tuntunan 

yang diajarkan Nabi Muhammmad saw.8 Lebih lanjut M. Quraish Shihab menjelaskan 

bahwa lafal khusyu‘ adalah ketenangan hati dan keengganannya mengarah kepada 

                                                           

6 Muh}ammad Asyraf bin Ami>r bin ‘Ali> bin H{aidar Abu> ‘Abd al-Rah}man Syaraf al-H{aq al-

S{adi>qi> al-‘Az}i>m ‘Aba>di>, ‘Aun al-Ma‘bu>d Syarh} Sunan Abi> Da>wud wa Ma‘ahu H{a>syiah Ibn al-Qayyi>m: 

Tahz\i>b Sunan Abi> Da>wud wa I<d}a>h ‘Illaluh wa Musykila>tuh, Juz 3, h. 209-210. 

7 Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Tejemahnya, 2019. 

8 M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an, Jilid 2 

(Jakarta: Lentera Hati, 2009), h. 181. 
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kedurhakaan. Yang dimaksud dengan orang-orang yang khusyuk oleh ayat ini adalah 

mereka yang menekan kehendak nafsunya dan membiasakan dirinya menerima dan 

merasa tenang menghadapi ketentuan Allah swt. serta selalu mengharapkan 

kesudahan yang baik. Ia bukanlah orang yang terperdaya oleh rayuan nafsu. Ia adalah 

yang mempersiapkan dirinya untuk menerima dan mengamalkan kebajikan. Orang-

orang khusyuk yang dimaksud oleh ayat ini adalah mereka yang takut lagi 

mengarahkan pandangannya kepada kesudahan segala sesuatu sehingga dengan 

demikian mudah baginya meminta bantuan sabar yang membutuhkan penekanan 

gejolak nafsu dan mudah juga baginya melaksanakan salat kendati kewajiban ini 

mengharuskan disiplin waktu, serta kesucian jasmani padahal ketika itu boleh jadi ia 

sedang disibukkan oleh aktivitas yang menghasilkan harta atau kelezatan.9 

Ayat ini bukannya membatasi kekhusyukan hanya dalam salat, tetapi 

menyangkut segala aktivitas manusia. Adapun kekhusyukan dalam salat, maka ia 

menuntut manusia untuk menghadirkan kebesaran dan keagungan Allah swt., 

sekaligus kelemahannya sebagai manusia dihadapan-Nya. Puncak khusyuk adalah 

ketundukan dan kepatuhan seluruh anggota badan, dalam keadaan pikiran dan bisikan 

hati secara kesuluruhan menuju kehadirat Ilahi. Itulah puncaknya, tetapi ada 

peringkat-peringkat di bawah itu. Peringkat terendah adalah sekadar pengamalan yang 

tulus kepada-Nya walau diselingi oleh pikiran yang melayang kepada hal-hal yang 

tidak bersifat negatif. Nabi Muhammad saw. ketika shalat masih mendengar suara 

tangis anak sehingga beliau mempersingkat salatnya, di kali lain beliau memperlama 

sujud karena cucu beliau — putra Fathimah dan ‘Ali Ibn Abi Thalib — menunggang 

                                                           

9 M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an, Jilid 2, h. 182-

183. 
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pundak beliau ketika beliau sedang shalat. Dengan demikian kekhusyuaan tidak selalu 

berarti hilangnya segala ingatan kecuali kepada Allah swt.10 

Al-Syauka>ni> menjelaskan Allah swt. mengecualikan orang-orang yang 

khusyuk itu berdasarkan perilaku jiwa raga mereka di dalam salat, pemenuhan 

tuntutan-tuntutan kekhusyuan yang merupakan jiwanya salat dan upaya mereka yang 

sungguh-sungguh dalam melakukan hal-hal yang menjadi sebab konsentrasi dan 

ketundukan karena ketika mereka mengetahui dilipatgandakannya pahala dan 

dibanyakkannya ganjaran serta keberuntungan yang dijanjikan Allah swt. yang berupa 

pahala besar, maka hal itu menjadi terasa muda dan ringan bagi mereka bahkan hal itu 

mereka rasakan sebagai kenikmatan dan ketentraman. Dan sungguh ada suatu perkara 

yang dirasa mudah oleh suatu kaum saat merasakan panasnya p{edang ketika 

bertemunya pasukan bila angan-angan mereka adalah memperoleh kemenangan.11 

QS. al-Mu’minu>n/5:6: 

ذِيْنَ ﴿ 
َّ
اتِهِمْ  فِيْ  هُمْ  ال

َ
 (2: 23/المؤمنون﴾ )  ٢ خٰشِعُوْنَ  صَل

Terjemahnya: 

2.  (Yaitu) orang-orang yang khusyuk dalam salatnya, (al-Mu'minu>n/23:2).12 

M. Quraish Shihab menjelaskan dari segi bahasa berarti diam dan tenang. Ia 

adalah kesan khusus dalam hati siapa yang khusyu‘ terhadap siapa yang dia khusyu‘ 

kepadanya, sehingga yang bersangkutan mengarah sepenuh hati kepada siapa yang dia 

                                                           

10 M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an, Jilid 2, h. 

183. 

11 Muh}ammad bin ‘Ali> bin Muh}ammad bin ‘Abdulla>h al-Syauka>ni> al-Yamani>, Fath} al-Qadi>r, 

Juz 1 (Cet. I; Damaskus: Beirut: Da>r Ibn Kas\i>r – Da>r al-Kalim al-Ti>b, 1414 H), h. 93. 
12 Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Tejemahnya, 2019. 
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khusyu' kepadanya sambil mengabaikan selainnya. Patron kata yang digunakan ayat 

ini menunjuk kepada pelaku yang mantap melakukan kekhusyu‘an itu.13 

Sementara ulama menyatakan bahwa khusyu' yang dimaksud ayat ini adalah 

rasa takut jangan sampai salat yang dilakukannya tertolak. Rasa takut ini antara lain 

ditandai dengan ketundukan mata ke tempat sujud. Rasa takut itu bercampur dengan 

kesigapan dan kerendahan hati. Ibn Katsir menulis bahwa khusyu‘ dalam salat baru 

terlaksana bagi yang mengkonsentrasikan jiwanya bagi salat itu dan mengabaikan 

segala sesuatu selain yang berkaitan dengan salat. Imam al-Razi menulis bahwa 

apabila seorang sedang melaksanakan salat, maka terbukalah tabir antara dia dengan 

Tuhan, tetapi begitu dia menoleh, tabir itupun tertutup.14 

Ulama-ulama fikih berbeda pendapat tentang khusyu' dalam salat. Apakah dia 

fardhu/wajib atau sunnah. Mayoritas ulama tidak mewajibkannya, namun ulama-

ulama tasawuf mewajibkannya. Para ulama fikih tidak memasukkan kekhusyu'an pada 

bahasan rukun, atau syarat salat, karena mereka menyadari bahwa khusyu‘ lebih 

banyak berkaitan dengan kalbu, sedang mereka pada dasarnya hanya mengarahkan 

pandangan ke sisi lahiriah manusia. Khusyu‘ adalah kondisi kejiwaan yang tidak dapat 

terjangkau hakikatnya oleh pandangan manusia termasuk para ahli fikih itu.15 

 

 

 

                                                           

13 M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an, Jilid 9, h. 

147. 

14 M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an, Jilid 9, h. 

147. 

15 M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an, Jilid 9, h. 

147. 
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Adapun hadis-hadis yang berkaitan sebagai berikut: 

ن ا ر  ب  ي ََأ خ 
ل  ل مٍََب نَ َع  س  ي ََم 

ث ن ا:َق ال ََالط وس  دَّ يَّارَ َح  ث ن ا:َق ال ََس  دَّ رَ َح  ف  ع  ث ن ا:َق ال ََج  دَّ ،َح  َث اب ت 

نَ  ولَ َق ال َ:َق ال ََأ ن سٍََع  س  َ َر  لَّىَاللَّ هَ َالل ََص  ي  ل  لَّمَ َع  س  َ»:َو  ب  ب  ل يَََّح  اءَ َإ  س  ،َالن   يب  الط   ََو  ل ت  ع  ج  َو 
ةَ  ن يَق رَّ ي  ةَ َف يَع  لا   16)رواهَالنسائي(.َ«الصَّ

Artinya: 

Ali bin Muslim Ath Thusi telah mengabarkan kepada kami, Sayyar telah 
menceritakan kepada kami, Ja'far telah menceritakan kepada kami, Tsabit 
telah menceritakan kepada kami dari Anas, dia berkata: "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Dijadikan kesenanganku dari dunia ada 
pada wanita dan minyak wangi, dan dijadikan penyejuk hatiku ada dalam 
shalat." (HR. al-Nasa>’i>). 

Hadis di atas menunjukkan bahwa salah satu penyebab munculnya ketenangan 

adalah salat. Di sisi lain, jika ditelisik lebih jauh, secara tersirat bahwa hadis di atas 

menunjukkan perlunya menghadirkan ketenangan dalam salat dan juga kekhusyuan 

dalam salat dengan tidak melakukan atau menambah gerakan diluar gerakan salat 

yang pada akhirnya berimplikasi terhadap tingkat kekhusyuan dalam salat dan dapat 

menjadi sebab tidak diterimanya ibadah dan membatalkan salat. 

Hadis lain yang berkaitan ialah: 

ث ن ا دَّ رَ َأ ب وَح  نَ َب ك  ،َأ ب يَب  ة  ب  ي  أ ب وَش  ي بٍ،َو  ََك ر  ث ن ا:َق الَ  دَّ ،َأ ب وَح  ي ة  او  ع  نَ َم  ،َع  ش  م  نَ َالأ  ع  َع 
َ يَّب  س  عٍ،َب نَ َال م  اف  نَ َر  يمَ َع  نَ َت م  ،َب  ف ة  نَ َط ر  رَ َع  اب  ،َب نَ َج  ة  ر  م  جَ :َق ال ََس  ر  ن اَخ  ي  ل  ولَ َع  س  َاللَ َر 
لَّى هَ َالل ََص  ي  ل  لَّمَ َع  س  ال ََو  ق  ا»َ:ف  اك مَ َل يَم  يَأ ر  اف ع  يك مَ َر  اَأ ي د  أ نَّه  ََك  ن اب  لٍََأ ذ  ي  سٍ؟َخ  م  ك ن واَش  َاس 
ةَ َف ي لا  جَ َث مََّ:َق ال ََ«الصَّ ر  ن اَخ  ي  ل  آن اَع  اَف ر  قا ل  ال ََح  ال ي»:َف ق  اك مَ َم  ينَ َأ ر  ز  جَ َث مََّ:َق ال ََ«ع  ر  َخ 

ن ا ي  ل  ال ََع  َف ق  :«َ ونَ َأ لَ  ف  اَت ص  ََك م  ف  ةَ َت ص  ئ ك  لا  ن دَ َال م  ا؟َع  ب  ه  ن اَ«ر  ل  ول ََي اَف ق  س  ََالل ،َر  ك ي ف  َو 

                                                           

16 Abu> ‘Abd al-Rah}man Ah}mad bin Syu‘aib bin ‘Ali> al-Khura>sa>ni> al-Nasa>’i>, al-Mujtabi> min 

al-Sunan – Sunan al-Sugra> li al-Nasa>’i>, Juz 7 (Cet. II; H{alb: Maktab al-Mat}bu‘a>t al-Isla>miyyah, 1406 

H/1986 M), h. 61. 
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َ ف  ةَ َت ص  ئ ك  لا  ن دَ َال م  ا؟َع  ب  ه  ونَ »:َق ال ََر  ََي ت م  وف  ف  ل ََالص  ونَ َالأ  و  اص  ي ت ر  ََف يَو  ف   )رواهََ«الصَّ
 17مسلم(.

Artinya: 

Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Abu Kuraib keduanya berkata: telah 
menceritakan kepada kami, Abu Muawiyah telah menceritakan kepada kami 
dari al-A'masy dari al-Musayyab bin Rafi' dari Tamim bin Tharafah dari Jabir 
bin Samurah dia berkata: "Mengapa aku melihat kalian mengangkat tangan 
kalian, seakan-akan ia adalah ekor kuda yang tidak bisa diam. Kalian diamlah 
di dalam shalat." Perawi berkata: "Kemudian beliau keluar melewati kami, lalu 
beliau melihat kami bergerombol, maka beliau bersabda, 'Mengapa aku 
melihat kalian bercerai berai'." Perawi berkata: "Kemudian Rasulullah keluar 
menemui kami seraya bersabda, 'Mengapa kalian tidak berbaris sebagaimana 
malaikat berbaris di sisi Rabbnya? ' Maka kami berkata: 'Wahai Rasulullah, 
bagaimana malaikat berbaris di sisi Rabbnya?' Beliau bersabda, 'Mereka 
menyempurnakan barisan awal dan menempelkan diri dalam barisan'." (HR. 
Muslim). 

Al-Nawawi> dalam al-Minha>j bahwa hadis di atas mengandung beberapa 

pelajaran sebagai berikut: 

1. Perintah untuk menyempurnakan shaf pertama dan merapatkannya. Yaitu 

tidak membuat shaf kedua sebelum shaf pertama sempruna, dan tidak 

membuat shaf ketiga sebelum shaf kedua sempurna, dan seterusnya. 

2. Disunnahkan mengucapkan salam sebagai penutup salat dengan mengucapkan, 

“Assalamu‘alaikum wa rahmatullah” ke samping kanan, dan “Assalamu 

‘alaikum wa rahmatullah” ke samping kiri; tanpa  menambahkan lafal “wabar 

akatuh”. Meskipun hal tersebut disebutkan oleh hadis daif, tetapi 

sebagianulama mengisyaratkan bahwa menambahkan lafal wabarakatuh 

adalah bidah karena tidak ada satu pun hadis sahih yang menyebutkannya. 

Bahkan, yang diwajibkan hanyalah mengucapkart,' Assalaamu' alaikum' satu 

                                                           

17 Muslim bin al-H{ajja>j Abu> al-H{usain al-Qusyairi> al-Naisa>bu>ri>, al-Musnad al-S{ah}i>h} al-

Mukhtas}ar Binaql al-‘Adl ‘An al-‘Adl ila> Rasu>lilla>h S{alla>llah ‘Alah wa Sallam, Juz 1 (Beirut: Da>r Ih}ya>’ 

al-Tura>s\ al-‘Arabi>, t.th), h. 322 
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kah. Jika seseorang mengucapkan, “Assalamu‘alaika” saat mengakhiri 

salatnya, maka salatnya tidak sah. 

3. Anjuran mengucapkan salam sebanyak dua kali dalam salat, demikianlah 

menurut madzhab syafi‘i dan pendapat mayoritas ulama.18 

Hadis pada bab ini terdapat perintah untuk bersikap tenang, khusyu', dan 

bersungguh-sungguh di dalam melaksanakan salat. Sesungguhnya para malaikat juga 

melaksanakan salat, dan shaf-shaf mereka adalah seperti yang telah dijelaskan dalam 

hadis di atas.19 

C. Interpretasi Kontekstual Hadis 

Konsisten terhadap shalat adalah perkara yang berat kecuali bagi orang-orang 

yang jiwa mereka khusyuk kepada Allah, yang takut terhadap hukuman-Nya yang 

berat dan hati mereka penuh terisi iman serta mereka memercayai adanya pertemuan 

dengan Allah swt. dan adanya perhitungan amal, sehingga mereka bersegera 

melaksanakan salat untuk mengistirahatkan jiwa mereka, menenangkan hati mereka, 

dan melenyapkan kegundahan mereka.20 

Dalam menaati perintah-perintah Tuhan dan tidak melanggarnya dibutuhkan 

kesabaran. Barangsiapa sabar menahan diri dari maksiat, maka ia akan sabar 

menunaikan ketaatan. Salah satu kondisi paling khusus yang membutuhkan kesabaran 

adalah salat. Di dalam salat nafsu terpenjara, dan semua organ tubuh terkekang dengan 

                                                           

18 Abu> Zakariyya> Muh}yi> al-Di>n Yah}ya> bin Syarraf al-Nawawi>, al-Minha>j Syarah S{ah}i>h} Muslim 

bin al-H{ajja>j, Juz 4, h. 152-153. 

19 Abu> Zakariyya> Muh}yi> al-Di>n Yah}ya> bin Syarraf al-Nawawi>, al-Minha>j Syarah S{ah}i>h} Muslim 

bin al-H{ajja>j, Juz 4, h. 153. 

20 Wahbah bin Mus}t}afa> al-Zuh}aili>, Tafsi>r al-Muni>r fi al-‘Aqi>dah wa al-Syari>‘ah wa al-Manhaj, 

Juz 1 (Cet. II; Damaskus: Da>r al-Fikr al-Ma‘a>s}ir, 1418 H), h. 156. 
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gerakan-gerakan salat sehingga tak dapat menuruti semua syahwat, karena itu salat 

sangat sulit bagi nafsu, berat sekali menahan kesukaran dalam mengerjakannya. 

Namun segala kesukaran itu terasa ringan bagi orang-orang yang khusyuk dan 

merendahkan diri kepada Allah swt., orang-orang yang meyakini pertemuan dengan 

Allah swt, yang percaya akan adanya kebangkitan, pembalasan amal, dan pemeriksaan 

di hadapan Sang Raja Tertinggi Yang tak ada satu pun perkara yang tersembunyi bagi-

Nya di bumi maupun di langit.21 

Di sisi lain perlu dicatat bahwa khusyu' yang merupakan upaya menghadirkan 

kebesaran Allah swt. dalam benak, pada hakikatnya bertingkattingkat. Para ulama 

fikih ketika menetapkan sunnahnya khusyu', melihat pada khusyu' yang peringkatnya 

tinggi, dan ketika mereka menetapkan larangan banyak bergerak dalam shalat, maka 

pada hakikatnya mereka menetapkan bentuk khusyu' dalam peringkat minimal. Dari 

sini dapat dimengerti pandangan Imam Malik ketika yang menyatakan bahwa 

khusyu'an pada dasarnya adalah wajib, walaupun dalam rinciannya sunnah.22 

Banyak orang menduga bahwa khusyu' dalam salat menjadikan seseorang larut 

dalam rasa dan ingatan kepada Allah swt., tidak mengingat selain-Nya dan tidak 

merasakan sesuatu yang tidak berhubungan denganNya. Dalam konteks ini, sering kali 

contoh yang dikemukakan adalah kasus Sayyidina 'Ali Zainal Abidin, yang digelar 

dengan al-Sajjad, cucu Sayyidina Ali Ibn Abi Thalib dan Fathimah az-Zahra’ ra. (putri 

Rasul saw.). Dalam riwayat dikemukakan bahwa al-Sajjad menderita penyakit di 

kakinya yang mengharuskan pembedahan. Maka kepada para dokter disarankan agar 

                                                           

21 Wahbah bin Mus}t}afa> al-Zuh}aili>, Tafsi>r al-Muni>r fi al-‘Aqi>dah wa al-Syari>‘ah wa al-Manhaj, 

Juz 1, h. 155. 

22 M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an, Jilid 9, h. 

148. 
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melakukan pembedahan itu pada saat beliau shalat, karena pada saat itu ingatan dan 

perasaan beliau terpaku pada kebesaran Allah swt., tidak kepada sesuatu lainnya. 

Beliau tidak akan merasakan sakit pembedahan itu, karena sedang berada dalam 

puncak kenikmatan menghadap Allah swt. Contoh ini banyak dikemukakan oleh para 

sufi tetapi ulama fikih mengetengahkan hadis-hadis yang menunjukkan bahwa Nabi 

saw. sendiri pun dalam salatnya tidak selalu larut dalam kebesaran Allah swt. 

Bukankah beliau dalam salat mendengar tangisan bayi sehingga mempercepat 

shalatnya? (HR. Bukhari melalui Abu Qatadah). Bukankah suatu ketika beliau sujud 

sedemikian lama sehingga para sahabat yang mengikuti beliau menduga ada 

perubahan dalam tata cara shalat, tetapi ternyata beliau menjelaskan bahwa “Cucu 

saya sedang menunggang punggung saya dan saya enggan mengangkat kepala 

sebelum dia puas.” Bukankah kedua kasus ini menunjukkan bahwa paling ddak - 

sekali-sekali ketika shalat — Rasul saw. pun tidak sepenuhnya larut dalam ingatan 

kepada Allah swt.23 

Kewajiban salat dan khusyu‘ yang ditetapkan Allah swt. dapat diibaratkan 

dengan kehadiran pada pameran lukisan. Banyak yang diundang hadir untuk 

menikmati keindahan lukisan, dan bermacam-macam sikap mereka. Ada yang hadir 

tanpa mengerti sedikit pun — apalagi menikmati lukisan; ada juga yang tidak 

mengerti tetapi berusaha mempelajari dan bertanya; ada lagi yang mengerti dan 

menikmatinya; dan ada pula yang demikian paham dan menikmati, sehingga terpukau 

dan terpaku, tidak menyadari apa yang terjadi di sekelilingnya. Dia tidak mendengar 

sapaan orang kepadanya, bahkan tidak merasakan senggolan orang sekitarnya. Dia 

                                                           

23 M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an, Jilid 9, h. 

148-149. 
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benar-benar larut dalam kenikmatan. Pengundang akan bergembira jika Anda datang 

walau tidak mengerti tentang lukisannya, dia bergem bira karena Anda menghormati 

undangannya. Tetapi tentu pengundang akan lebih bergembira jika Anda mau belajar 

dan bertanya, apalagi jika Anda menikmati bahkan larut dalam menikmati lukisannya. 

Yang perlu diingat adalah jangan tidak menghadiri undangan itu dengan alasan 

apapun, karena itu berarti Anda melecehkan si pengundang. Begitulah lebih kurang 

ihwal shalat dan khusyu’ dalam pandangan ulama fikih.24 

Ibnu Hibban berkata, "Penyebutan informasi yang berisi kisah ringkas di'atas 

batrwa orang-orang itu diperintahkan untuk tenang dalam salat dan tidak memberi 

isyarat tangan ketika mengucapkan salam. Ini tidak berlaku waktuk orang yang akan 

bangkit berdiri tatkala ruku, kemudian dia meriwayatkannya seperti riwayat 

Muslim.25 

Orang yang mengangkat tangan ketika salam tidak diperintahkan untuk tenang 

atau diam. Perintah diam hanya ditujukan kepada mereka yang mengangkat tangan 

ketika sedang salat, yaitu pada saat ruku dan sujud atau yang semisalnya. Inilah makna 

yang terlihat secara tekstual. Periwayat hadis ini menceritakan hal lain yang 

dilihatnya dan itu bukan sesuatu yang jauh dari kemungkinan”.26 

 

                                                           

24 M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an, Jilid 9, h. 

149. 

25 Muh}ammad Asyraf bin Ami>r bin ‘Ali> bin H{aidar Abu> ‘Abd al-Rah}man Syaraf al-H{aq al-

S{adi>qi> al-‘Az}i>m ‘Aba>di>, ‘Aun al-Ma‘bu>d Syarh} Sunan Abi> Da>wud wa Ma‘ahu H{a>syiah Ibn al-Qayyi>m: 

Tahz\i>b Sunan Abi> Da>wud wa I<d}a>h ‘Illaluh wa Musykila>tuh, Juz 3, h. 210. 

26 Muh}ammad Asyraf bin Ami>r bin ‘Ali> bin H{aidar Abu> ‘Abd al-Rah}man Syaraf al-H{aq al-

S{adi>qi> al-‘Az}i>m ‘Aba>di>, ‘Aun al-Ma‘bu>d Syarh} Sunan Abi> Da>wud wa Ma‘ahu H{a>syiah Ibn al-Qayyi>m: 

Tahz\i>b Sunan Abi> Da>wud wa I<d}a>h ‘Illaluh wa Musykila>tuh, Juz 3, h. 210. 
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D. Implikasi Hadis  

Adapun berkaitan dengan implikasi hadis yang menjadi objek penelitian atau 

dampak yang ditimbulkan akan diuraikan sebagai berikut: 

Memberi isyarat dengan dua tangan arah kanan dan kiri saat melakukan salam. 

Isyarat seperti ini banyak terjadi di kalangan kaum awam, baik lelaki maupun 

perempuan padahal itu terlarang dalam salat.27 Salat seseorang akan dianggap batal 

jika ia banyak bergerak dengan gerakan yang tidak termasuk dalam rangkaian shalat, 

hingga orang lain yang melihatnya beranggapan bahwa ia sedang tidak melakukan 

salat. Inilah batas gerakan yang dapat membatalkan shalat menurut madzhab Maliki 

dan Hanbali.28 

Menurut madzhab al-Syafi‘i: batas minimum untuk gerakan yang banyak 

adalah tiga langkah kaki secara berturut-turut atau gerakan lain yang serupa jaraknya, 

misalnya melompat satu kali dengan jarak yang sama layaknya tiga langkah kaki dan 

dengan adanya kata berturut-turut, maka langkah itu tidak terhitung tiga kali jika ada 

salah satunya yang dilakukan dengan jangka waktu yang lama dan hukum ini berlaku 

jika  dilakukan tanpa keterpaksaan misalnya seseorang yang menderita suatu penyakit 

yang mengharuskannya untuk bergerak saat itu juga dan tidak bisa ditunggu hingga 

salat itu usai, jika keadaannya seperti itu maka salatnya tetap sah.29 

Menurut madzhab Hanafi: banyaknya gerakan dalam salat dapat diketahui 

secara umum, yaitu hingga orang yang melihatnya beranggapan bahwa orang yang 

bergerak itu tidak sedang melaksanakan salat apabila orang yang melihatnya ragu 

                                                           

27 Abu> Ma>lik Kama>l bin al-Sayyid Salim, Ensiklopedi Shalat, h. 323. 

28 Abdurrah}man al-Juzairi, Fikih Empat Mazhab, Jilid 1, h. 528. 

29 Abdurrah}man al-Juzairi, Fikih Empat Mazhab, Jilid 1, h. 528-529. 
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maka gerakan itu masih dianggap sedikit. Hukum ini berlaku untuk orang yang 

melakukannya secara sengaja ataupun terlupa. Sedangkan jika gerakan itu hanya 

sedikit saja atau tidakterlalu banyak, maka para ulama tiga madzhab selain madzhab 

Maliki berpendapatbahwa hal itu tidak membatalkan salat.30 

Menurut madzhab Maliki: gerakan yang tidak termasuk dalam kategori banyak 

itu ada dua macam, yang pertama sedang, contohnya seperti orang yang hendak 

meninggalkan salat, dan hukumnya batal jika sengaja namun tidak batal jika dilakukan 

karena lupa. Sedangkan yang kedua adalah gerakan yang tidak berarti, seperti 

mengisyaratkan dengan anggota tubuh menggaruk, dan yang lainnya. Untuk kategori 

yang kedua ini hukumnya tidak membatalkan salat, baik dilakukan secara sengaja 

ataupun tidak.31 

Adapun jika seorang pelaksana salat melakukan gerakan tambahan terhadap 

gerakan yang termasuk dalam rangkaian shalat, contohnya dengan menambah jumlah 

sujud atau rukuk, maka shalatnya dianggap batal jika dilakukan secara sengaja, baik 

jumlah tambahannya sedikit ataupun banyak. Sedangkan jika dilakukan secara tidak 

sengaja (lupa), maka salatnya tetap sah, baik jumlah tambahannya itu sedikit ataupun 

banyak. Itu untuk rukun fi'liyah (gerakan tubuh), adapun untuk rukun qauliyah (yang 

diucapkan), seperti menambah pembacaan surat al-Fatihah atau yang lainnya, maka 

salatnya tetap dianggap sah, tanpa pengecualian, baik sengaja ataupun tidak, namun 

akan lebih baik jika ia melakukan sujud sahwi apabila ia membacanya secara tidak 

sengaja dan hukum ini disepakati oleh para ulama madzhab kecuali madzhab Maliki.32 

                                                           

30 Abdurrah}man al-Juzairi, Fikih Empat Mazhab, Jilid 1, h. 528-529. 

31 Abdurrah}man al-Juzairi, Fikih Empat Mazhab, Jilid 1, h. 528-529. 

32 Abdurrah}man al-Juzairi, Fikih Empat Mazhab, Jilid 1, h. 529-530. 
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Menurut madzhab Maliki salat seseorang akan dianggap batal jika ia 

menambah gerakan yang termasuk dalam rangkaian salat secara tidak sengaja dan 

dalam jumlah yang banyak, contohnya melaksanakan salat zuhur delapan rakaat atau 

salat subuh lima rakaat, dan seterusnya, atau juga pada shalat sunnah yang terbatas 

jumlah rakaatnya, seperti shalat ied atau salat fajar, namun hanya dianggap batal jika 

menambah dua rakaat atau lebih. Lain halnya jika salat sunnah yang dilakukan bukan 

shalat sunnah yang terbatas jumlah rakaatnya, contohnya shalat sunnah berpasangan 

(yakni salat sunnah yang dilakukan dua rakaat dua rakaat).33 

Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa para ulama berselisih pendapat rnengenai 

batas rninimal jumlah gerakan yang dapat membatalkan salat. Ada yang berpendapat 

bahwa yang disebut gerakan banyak adalah jika dilihat dari jauh, orang yang 

melihatnya akan menyangkanya bahwa dia tidak sedang salat. lika sebaliknya, yaitu 

jika dia nampak seperti orang yang sedang salat, hal tersebut masih dapat dikatakan 

sedikit gerak. Ada yang mengatakan jika orang tersebut disangkanya sedang tidak 

salat disebabkan banyak rnelakukan gerakan, hal tersebut dianggap banyak gerak. 

Imam al-Nawawi> berkata, "Perbuatan yang ada kaitannya dengan rangkaian ibadah 

salat dan sering dilakukan, dapat membatalkan salat. Tetapi, jika gerakan itu sedikit, 

tidak membatalkan salatnya. Seluruh ulama sepakat dalam hal ini, tapi dalam 

menentukan ukuran sedikit-banyaknya gerakan terdapat empat pendapat." Imam al-

Nawawi> mendukung pendapat keempat, dia berkata, "Menurut pendapat yang sahih 

dan masyhur yang juga rnerupakan pendapat penulis (Syairazi) dan didukung oleh 

mayoritas ulama, bahwa tuntunan yang pasti dalarn hal ini harus merujuk pada hal 

yang sudah lazim. Jadi, gerakan yang dianggap wajar oleh orang-orang pada 

                                                           

33 Abdurrah}man al-Juzairi, Fikih Empat Mazhab, Jilid 1, h. 530. 
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umumnya, seperti memberi isyarat ketika menjawab salam, rnenanggalkan sandal, 

memasang serban atau menanggalkannya, memakai pakaian ringan atau 

menanggalkannya, menggendong anak kecil atau meletakkannya, mendorong 

seseorang yang hendak melintas di depannya atau nrengusap ludah yang tersangkut di 

pakaian, dan lain sebagainya; senua ini tidak membatalkan salat. Sebaliknya, jika 

orang-orang pada umumnya menganggap gerakan tersebut dikategorikan sebagai 

banyak gerak, seperti secara berturut-turut melangkahkan kaki atau melakukan 

perbuatan secara terus-menerus, hal ini membatalkan salat.34 

Adapun gerakan ringan, seperti rrenggerakkan jari untuk menghitung bacaan 

tasbih, menggaruk tubuh karena gatal, mengikat tali, melepaskan ikatan, dan lain 

sebagainya, menurut pendapat yang sahih dan masyhur, tidak membatalkan salat, 

walaupun dilakukan secara beruntun, namun makruh. Imam al-Syali'i menegaskan 

bahwa seseorang yang menghitung bacaan ayat dengan jari tangan tidak nrembatalkan 

salatnya, tetapi sebaiknya tidak dilakukan.35 

Berdasarkan uraian-uraian di atas berkaitan dengan analisis hadis, dapat 

disimpulkan bahwa terjadi perdebatan dikalangan ulama, sebagian kecil menganggap 

bahwa memberikan isyarat dengan membuka telapak tangan pada saat salam boleh 

saja dilakukan dan tidak membatalkan salat, apalagi jika hal tersebut sudah lumrah 

diketahui dan dilakukan. Namun, di sisi lain ulama menganggap perbuatan tersebut 

merupakan perbuatan yang makruh dilakukan dan dapat berimplikasi terhadap 

batalnya salat karena melakukan gerakan-gerakan tambahan diluar gerakan salat. 

                                                           

34 Sayyid Sabiq. Fikih Sunnah, Jilid 1 (Cet. I; Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), h. 580-

581. 

35 Sayyid Sabiq. Fikih Sunnah, Jilid 1, h. 581. 
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Peneliti sendiri menilai bahwa meninggalkan gerakan ingin lebih baik, 

dibandingkan melakukannya sebagai yang termaktub pada hadis yang menjadi objek 

penelitian. Hal ini terlepas dari perbedaan pandangan dikalangan ulama. Di sisi lain, 

pentingnya menjaga kekhusyuan dalam salat, memang pada dasarnya Membalik 

telapak tangan pada saat salam sangat kecil pengaruhnya terhadap kekhuyuan, namun 

mungkin saja tetap dapat memicu berkurangnya kekhusyuan dalam salat. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya dapat dibuat beberapa 

poin kesimpulan sebagai jawaban dari beberapa masalah dalam penelitian sebagai 

berikut: 

1. Hadis yang menjadi objek penelitian tentang membalik telapak tangan 

mencapai 7 jalur sanad dengan periwayat yang terdapat dalam al-kutub al-

tis’ah. Sedangkan sanad hadis yang menjadi objek kajian peneliti dinilai 

sebagai sanad yang dapat dipertanggungjawabkan karena adanya keterlibatan 

Muslim. Sedangkan dari segi matan, hadis yang menjadi objek penelitian 

dinilai terbebas dari sya>z| dan ‘illa>t. Pada dasarnya hadis yang menjadi objek 

penelitian dikuatkan oleh jalur lain, yaitu pada riwayat yang terdapat dalam 

S{ah}i>h} Muslim, berangkat dari hal tersebut maka peneliti menilai bahwa 

kualitas hadis tersebut adalah s}ah}i>h} li z\atihi karena memenuhi syarat-syarat 

hadis sahih dan dapat dijadikan sebagai hujah. 

2. Kandungan hadis yang menjadi objek penelitian dapat dipahami bahwa hadis 

tersebut dapat dipahami bahwa Nabi Muhammad saw. melarang adanya 

gerakan tambahan untuk menghindari terjadi kekeliruan dalam gerakan salat. 

Di sisi lain hadis ini juga dapat menjadi penjelas bahwa alangkah baiknya 

gerakan salat mengikuti sesuai tuntunan dari Nabi Muhammad saw. dan 

membalik telapak tangan adalah hal yang tidak dicontohkan oleh Nabi 

Muhammad saw. dan Nabi saw. pun menegur hal tersebut. 
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3. Adapun hadis yang menjadi objek penelitian berimplikasi pada dua aspek 

utama, yaitu dampak yang ditimbulkan dari membalik telapak tangan ketika 

salam saat salat adalah kemunngkinan batalnya salat karena adanya gerakan 

tambahan tersebut. Di sisi lain, hal tersebut dinilai dapat mengganggu 

kekhusyuan dalam salat dan juga merupakan gerakan yang pada dasarnya tidak 

dicontohkan oleh Nabi Muhammad saw. 

B. Implikasi Penelitian 

Peneliti berharap agar penelitian ini dapat memberikan kontribusi kepada 

berbagai kalangan agar dapat mengetahui bagaimana hadis menjelaskan tentang 

membalik telapak tangan ketika salam saat salat. Peneliti berusaha menjelaskan 

secara jelas terkait hadis tentang membalik telapak tangan ketika salam saat salat. 

Dengan mengkaji melalui pendekatan ma‘a>nil h{adi>s|, skripsi ini diharapkan bermanfaat 

dan dapat memberikan kontribusi kepada masyarakat bukan hanya bertaklid kepada 

kitab-kitab fiqh, namun juga dapat mengetahui dampak dari membalik telapak tangan 

ketika salam saat salat 

Peneliti berasumsi bahwa penelitian ini dapat memberikan implikasi dan efek 

positif kepada masyarakat khususnya ummat Islam. Manfaat yang dimaksud adalah 

dengan memberikan sumbangan pemikiran kepada ummat Islam tentang dampak 

membalik telapak tangan ketika salam saat salat. Disamping itu, menurut peneliti 

hadis dalam penelitian ini dapat memberikan edukasi terkait kasih dan sayang Allah 

swt. kepada hamba-hambanya yakni dengan memberikan dispensasi kepada mereka 

yang keliru, lupa dan ragu dalam melaksanakan ibadah kepada-Nya.\ 
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Dalam penelitian ini tentunya masih banyak keterbatasan dalam kajiannya, 

maka dari itu peneliti mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari segenap 

pembaca agar penelitian terkait Hadis tentang membalik telapak tangan ketika salam 

saat salat ini dapat lebih lengkap dan sempurna dari pembahasan sebelumnya. 
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