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KATA PENGANTAR 

 

 بِسمِْ اللَّهِ الرهحْمَنِ الرهحيِمِ 

Puji syukur kehadirat Allah swt., berkat rahmat hidayah serta inayah-Nya, 

sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, dengan judul “PERIODISASI 

PERKEMBANGAN DAN PEMBUKUAN HADIS (Studi atas Pemikiran Hasbi Ash 

Siddieqi dan M. Syuhudi Ismail). 

Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi 

Muhammad saw., nabi yang telah diberikan wahyu dan mukjizat oleh Allah berupa 

al-Qur’an yang akan tetap terjaga hingga akhir zaman. Dialah teladan bagi seluruh 

umatnya serta dialah pembawa risalah kebenaran dalam menuntun umatnya kejalan 

keselamatan. 

Adapun tujuan penyusunan skripsi ini, untuk memenuhi persyaratan 

penyelesaian pendidikan pada program strata satu jurusan Ilmu Hadis pada Fakultas 

Ushuluddin, Filsafat dan Politik UIN Alauddin Makassar Tahun Akademik 

2018/2019. 

Dengan terselesaikannya skripsi ini, penulis menyadari banyak pihak yang 

telah ikut berpartisipasi secara aktif maupun pasif dalam membantu proses 

penyelesaian skripsi ini. Oleh karena itu, penulis merasa sangat perlu menyampaikan 

ucapan terima kasih kepada pihak yang membantu, baik yang telah membimbing, 

mengarahkan, memberikan petunjuk maupun yang senantiasa memotivasi. 

1. Ayahanda Nurdindan Ibunda Darni  sebagai orang tuapenulis yang telah 

berjuang merawat, membesarkan serta mencari nafkah sehingga penulis dapat 

sampai pada tahap akhir perkuliahan. Tiada kata-kata yang layak penulis 

berikan untuk mengemukakan penghargaan dan jasa beliau. Tanpa doa mereka, 



v 

 

penulis tidak mampu menyelesaikan penyusunan karya ilmiah ini, penulis 

hanya dapat mendoakan semoga beliau senantiasa mendapatkan berkah serta 

rahmat Allah swt., dan tidak lupa pula keluarga besar saya yang senantiasa 

memberikan bantuannya, baik moril maupun materil sehingga proses 

pembelajaran selama di bangku kuliah dapat berjalan lancar. 

2. Prof. Dr. H. Hamdan Juhannis, M.A., Ph.D. sebagai Rektor UIN Alauddin 

Makassar dan Prof. Dr. H. Mardan, M.Ag, Dr. Wahyuddin, M.Hum, Prof. Dr. 

Darussalam, M.Ag, Dr. H. Kamaluddin Abu Nawas, M.Ag selaku Wakil 

Rektor I, II, III, dan IV UIN Alauddin Makassar yang telah memberikan 

kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di kampus ini. 

3. Dr. Muhsin Mahfudz, M. Th.I., sebagai Dekan Fakultas Ushuluddin, Filsafat 

dan Politik, Dr. Hj. Rahmi Damis, M.Ag, Dr. Hj. Darmawati, S. Ag., M.H.I., 

Dr. Abdullah, M.Ag selaku wakil Dekan I, II dan III yang senantiasa 

membimbing penulis selama menempuh perkuliahan. 

4. Andi Muhammad Ali Amiruddin, M.A., dan Dr. H. Muhammad Ali, M.Ag., 

selaku ketua jurusan Ilmu Hadis bersama sekretarisnya atas segala ilmu, 

petunjuk dan arahannya selama menempuh jenjang perkuliahan di Fakultas 

Ushuluddin, Filsafat dan Politik.  

5. Dr. A, Darussalam, M.Ag., dan Dr. H.Aan Parhani, Lc., M.Ag.,selaku 

pembimbing I dan pembimbing II penulis yang dengan ikhlas meluangkan 

waktunya untuk membimbing dan memberikan arahan kepada penulis dalam 

menyelesaikan skripsi sejak awal hingga akhir. 
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6. Andi Muhammad Ali Amiruddin, M.A.,danSittiSyakirah Abu Nawas, M.Th.I., 

selakupenguji I danpenguji II yang memberikankritikdan saran yang 

sangatberhargadalam proses penyelesaianpenelitianpenulis. 

7. Seluruh dosen di lingkungan Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik UIN 

Alauddin Makassar yang telah berjasa mengajar dan mendidik penulis selama 

menjadi mahasiswa di UIN Alauddin Makassar serta Staf Akademik yang 

dengan sabarnya melayani penulis dalam menyelesaikan prosedur akademik 

yang harus dijalani hingga ke tahap penyelesaian. 

8. Bapak dan ibu kepala perpustakaan UIN Alauddin Makassar beserta staf-

stafnya yang telah menyediakan referensi yang dibutuhkan dalam penyelesaian 

skripsi ini. 

9. Terimakasih juga kepada teman-teman seangkatan penulis di tafsir 

hadis.Teman seperjuangan yang senantiasa memotivasi, memberikan kritik dan 

saran kepada penulis dan senantiasa menemani penulis baik suka maupun 

duka, dengan tulus penulis mengucapkan terimakasih dan mengucapkan suatu 

kesyukuran bagi penulis dapat Bersama-sama dengan mereka. 

Akhirnya, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang tidak 

sempat disebutkan namanya satu persatu, semoga bantuan yang telah diberikan 

bernilai ibadah di sisi Allah swt., dan semoga Allah swt., senantiasa meridai semua 

amal usaha yang peneliti telah laksanakan dengan penuh kesungguhan serta 

keikhlasan. 

Pada kenyataannya, walaupun menerima banyak bantuan dari berbagai pihak, 

pada dasarnya yang bertanggung jawab terhadap tulisan ini adalah penulis sendiri. 

Terakhir penulis harus sampaikan penghargaan kepada mereka yang membaca dan. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif ا

 

tidak dilambangkan 

 

tidak dilambangkan 

 
 ب

 

Ba 

 

b 

 

Be 

 
 ت

 

Ta 

 

t 

 

Te 

 
 ث

 

s\a 

 

s\ 

 

es (dengan titik di atas) 

 
 ج

 

Jim j 

 

Je 

 ح 

 

h}a 

 

h} 

 

ha (dengan titik di bawah) 

 خ 

 

Kha 

 

Kh 

 

ka dan ha 

 د 

 

Dal 

 

d 

 

De 

 
 ذ

 

z\al 

 

z\ 

 

zet (dengan titik di atas) 

 
 ر

 

Ra 

 

r 

 

Er 

 
 ز

 

Zai 

 

z 

 

Zet 

 
 س

 

Sin 

 

s 

 

Es 

 
 ش

 

Syin 

 

sy 

 

es dan ye 

 ص 

 

s}ad 

 

s} 

 

es (dengan titik di bawah) 

 
 ض

 

d}ad 

 

d} 

 

de (dengan titik di bawah) 

 
 ط

 

t}a 

 

t} 

 

te (dengan titik di bawah) 

 
 ظ

 

z}a 

 

z} 

 

zet (dengan titik di bawah) 

 
 ع

 

‘ain 

 

‘ 

 

apostrof terbalik 

 
 غ

 

Gain 

 

g 

 

Ge 

 ف 

 

Fa 

 

f 

 

Ef 

 
 ق

 

Qaf 

 

q 

 

Qi 

 
 ك

 

Kaf 

 

k 

 

Ka 

 
 ل

 

Lam 

 

l 

 

El 

 
 م

 

Mim 

 

m 

 

Em 

 
 ن

 

Nun 

 

n 

 

En 

 
 و

 

Wau 

 

w 

 

We 

 
 هـ

 

Ha 

 

h 

 

Ha 

 
 ء

 

Hamzah 

 

’ 

 

Apostrof 

 
 ى

 

Ya 

 

y 

 

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

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

2. Vokal 

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

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

 

 

 

 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

 

 

 

 

 Contoh: 

 kaifa : كَيْفََ 

 haula : هَوْلََ 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

 

 

 

 

 

 

Nama 
 

Huruf Latin 
 

Nama 
 Tanda 

fath}ah 
 

a 

 

a 

 
 ا َ

 kasrah 
 

i 

 

i 

 
 اِ

 d}ammah 
 

u 

 

u 

 
 ا َ

 

Nama 
 

Huruf Latin 
 

Nama 
 

Tanda 
 

fath}ah  dan ya>’ 
 

ai 
 

a dan i 
 

 ـيَْ 

 
fath}ah dan wau 
 

au 
 

a dan u 
 

 ـوَْ 

 

Nama 
 

 

Harakat dan 

Huruf 

 

Huruf dan  

Tanda 

 

Nama 
 

 
fath}ah dan alif atau 

ya>’ 
 ...َْْاْ|ْ...َْْى

 

d}ammah dan wau 
 

 ـوُ

 

a> 

 

u> 

 

a dan garis di atas 

 
kasrah dan ya>’ 
 

i> 

 

i dan garis di atas 

 
u dan garis di atas 

 

 ـي
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 Contoh: 

 ma>ta : مَاتََ

 <rama : رَمَي

 qi>la : قِيْمََ 

 yamu>tu : يَمُوْتَُ

4. Ta>’ marbu>t}ah 

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

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

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

transliterasinya adalah [h]. 

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

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

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

Contoh: 

 raud}ah al-at}fa>l : رَوْضةََُالأطَْفَالَِ

 al-madi>nah al-fa>d}ilah : اَنْمَدِيْىَةَُاَنْفَاضِهَةَُ

 al-h}ikmah : اَنْحكِْمَةَُ

5. Syaddah (Tasydi>d) 

Syaddah atau tasydi>d yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

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

dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

 <rabbana : رَبَّىاََ

 <najjaina : وَجَّيْىاََ

 al-h}aqq : اَنْحقََّ

 nu‚ima : وُعِّمََ

 aduwwun‘ : عدَُوَ 
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Jika huruf ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 

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

Contoh: 

 Ali> (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)‘ : عهَِيَ 

 Arabi> (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)‘ : عرََبيَ 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf الَ

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

ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah 

maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung 

yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya 

dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). 

Contoh: 

 al-syamsu (bukan asy-syamsu) : اَنشَّمْسَُ

 al-zalzalah (az-zalzalah) : اَنزَّنْزَنَةَ

 al-falsafah : اَنْفَهْسفََةَ

 al-bila>du : اَنْبلادََُ

7. Hamzah 

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

hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Bila hamzah terletak di awal 

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

Contoh: 

مُرُوْنََ
ْ
 ta’muru>na : تَأ

 ‘al-nau : اَنىَّوْعَُ

 syai’un : شيَءَْ 

مِرْتَُ
ُ
 umirtu : أ
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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. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian 

teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh: 

T{abaqa>t al-Fuqaha>’ 

Wafaya>h al-A‘ya>n 

9. Lafz} al-Jala>lah (الله) 

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

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

huruf hamzah. 

Contoh: 

   billa>h بِاللَِ  di>nulla>h دِيْهَُاللهَِ

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

jala>lah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: 

 hum fi> rah}matilla>h    هُمَْفِيَْرَحْمَةَِاللهَِ

10. Huruf Kapital 

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

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

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

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

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 Ibnu (anak dari) dan Abu> 

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

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

Contoh: 

 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt. = subh}a>nahu> wa ta‘a>la>  

 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt. = subh}a>nahu> wa ta’a>la> 

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

as. = ‘alaihi al-sala>m 

‘Ali> ibn ‘Umar al-Da>r Qut}ni> Abu> Al-H{asan, ditulis menjadi: Abu> Al-H{asan, 
‘Ali> ibn ‘Umar al-Da>r Qut}ni>. (bukan: Al-H{asan, ‘Ali> ibn ‘Umar al-Da>r 
Qut}ni> Abu>) 

Nas}r H{a>mid Abu> Zai>d, ditulis menjadi: Abu> Zai>d, Nas}r H{a>mid (bukan: Zai>d, 
Nas}r H{ami>d Abu>) 
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Cet. = Cetakan 

t.p. = Tanpa penerbit 

t.t. = Tanpa tempat 

t.th. = Tanpa tahun 

H = Hijriah 

M = Masehi 

QS. …/…: 4 = QS. al-Baqarah/2: 4 atau QS. A<li ‘Imra>n/3: 4 

h. = Halaman 
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  ABSTRAK 

Nama : Nurul Firman 

Nim : 30300112024 

Judul `̀̀̀: Periodisasi Perkembangan dan Pembukuan  Hadis (Studi atas 

Pemikiran Hasbi Ash Siddieqi dan M. Syuhudi Ismail). 

 Penelitian ini berjudul periodisasi perkembangan dan pembukuan hadis (Studi 

atas Pemikiran Hasbi Ash Siddieqi dan M. Syuhudi Ismail). Dimana penelitian ini 

membahas tentang perkembangan hadis mulai dari masa lahirnya sampai kepada 

masa pembukuan,disertai dengan pandangan dua tokoh hadis yang masing-masing  

berbeda dalam memaparkan tentang periodisasi hadis itu. Oleh karena itu, peneliti 

memandang perlu untuk menelitinya dalam bentuk tulisan karya ilmiah .  

 Penelitian ini adalah penelitian bersifat kualitatif dekskriptif. Penelitian ini 

menggunakan penelitian kepustakaan (library research) dengan metode yang 

digunakan adalah metode perbandingan. Hal tersebut digunakan karena penelitian 

ini membahas tentang perbandingan periodisasi hadis yang digunakan oleh Hasbi 

Ash Siddieqi dan M.Syuhudi Ismail. Dengan menggunakan metode perbandingan 

seseorang dengan mudah dapat mengetahui seluk-beluk dari perjalanan hadis dan 

periodisasi-periodisasi hadis.  

 Hasil kajian yang diperoleh dari penelitian ini yakni diperolehnya jawaban dari 

perbedaan periodisasi hadis dari Hasbi Ash Siddieqi dan M. Syuhudi Ismail. Hasbi 

Ash Siddieqi dalam uraiannya menjelaskan periodisasi secara konkret berdasarkan 

analisanya. Sedangkan M. Syuhudi Ismail juga menjelaskan masa periodisasi 

tersebut, namun dengan cara mengambil atau mengumpulkan penjelasan dari ulama 

hadis sebelumnya. Peneliti juga memahami dan menyadari bahwa hadis pada awal 

perkembangan hingga masa pembukuan mengalami/melalui fase yang sangat 

panjang sehingga ada sebagian kitab hadis yang fisiknya masih bisa kita lihat pada 

zaman ini dan ada juga yang hanya berupa konteksnya. Selain itu dengan adanya dua 

tokoh hadis tersebut, peneliti bisa mengetahui dan memahami bahwa hadis memilki 

peranan penting  dalam menuntun seseorang dalam mengamalkan ajaran Islam.  

Sebagai implikasi dari penelitian ini diharapkan masyarakat lebih 

mengetahui tentang periodisasi pertumbuhan dan perkembangan hadis karena di 

zaman sekarang ini banyak orang yang menyampaikan sebuah hadis tetapi tidak 

mengetahui seluk-beluk dari sejarah  hadis serta ilmu hadis itu. Adapun tujuan dari 

periodisasi hadis itu adalah untuk fase-fase yang dilewati oleh hadis itu mulai dari 

lahirnya di masa Rasulullah saw. Hingga kepada masa pembukuannya yang butuh 

waktu yang lama. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Hadis sebagai sumber syariat Islam yang kedua setelah al-Qur’an, menempati 

posisi sentral dalam seluruh kajian agama. Hadis juga sebagai alat perekam segala 

aktifitas Nabi Muhammad saw. yang meliputi totalitas kehidupan rasulullah saw. 

yang kesemuanya itu adalah untuk merespon dan meratakan rahmat Allah swt. ke 

seluruh alam. Hadis Nabi saw. diyakini oleh mayoritas umat Islam sebagai bentuk 

ajaran yang paling nyata dan merupakan realisasi dari ajaran Islam yang terkandung 

dalam al-Qur’an al-Kari>m. Dalam hubungan keduanya hadis berfungsi sebagai 

penjelas al-Qur’an, interpretasi terhadap petunjuk Allah ini diwujudkan dalam 

bentuk nyata  dalam kehidupan Nabi, Sabda, perilaku dan sikapnya terhadap sesuatu, 

terkadang menjadi hukum tersendiri yang tidak ditemukan dalam al-Qur’an. Selain 

itu, otoritas Nabi sebagai pembawa risalah untuk memberikan petunjuk kehidupan 

yang benar kepada umat-Nya, hal ini dibenarkan Allah swt. bahkan taat kepada 

ajaran Nabi menjadi ciri utama ketakwaan ketakwaan seseorang. Sebaliknya yang 

menentang ajaran Nabi saw. menjadi ukuran kualitas keagamaan seseorang.
1
 

Namun sayangnya, kedudukan hadis yang demikian penting itu menurut para 

ahli dalam sejarahnya tercatat kurang menggembirakan, karena tidak terdokumentasi 

resmi sejak awal peradaban muslim hal ini disikapi secara tidak utuh oleh umat 

Islam itu sendiri. Adanya para penentang sunnah Nabi saw. dari kalangan umat 

Islam sendiri yang terpengaruh oleh keterlambatan penulisan resmi hadis tersebut. 

Lain halnya dengan sikap umat terhadap al-Qur’an adalah landasan utama ajaran 

                                                             
1
Badri Khaeruman, Otentisitas Hadis: Studi Kritis Atas Kajian Hadis Kontemporer ( Cet. I; 

Bandung: PT Rosdakarya, 2004). h. 27-28. 
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Islam yang menjadi dasar pembinaan hukum dengan mukjizat terbesar Nabi 

Muhammad saw. sehingga pelembagaannya pun didahulukan bahkan telah 

berlangsung sejak zaman Nabi. Hal ini memudahkan umat di kemudian hari untuk 

dapat menyusun kembali secara tertulis dalam suatu kitab yang resmi.
2
 

Latar belakang keterlambatan penulisan hadis, sebagaimana disebutkan oleh 

para ahli, hal ini disebabkan bahwa budaya tulis-menulis ketika itu kurang 

mendukung. Para sahabat yang mampu menulis relatif sedikit jumlahnya dan dapat 

dihitung dengan jari. Konon bahkan Nabi saw. sendiri tidak pandai menulis. Selain 

itu, situasi setempat dan kondisi kehidupan pada waktu itu tidak memungkinkan 

seseorang untuk menekuni profesi di bidang tulis menulis. Sehingga umat Islam 

dalam mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya di bidang keagamaan, 

umumnya hanya melalui ingatan  dan daya hafal saja.
3
 

Analisis di atas sesungguhnya bersifat spekulatif sehingga tidak mengandung 

kebenaran ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan. Bisa jadi analisis sosiologis 

seperti itu ada benarnya, namun bisa juga banyak ketidaktepatannya. Jika kondisi 

seperti itu menjadi latar belakang keterlambatan penulisan hadis, tampaknya akan 

bertentangan dengan kenyataan bahwa di zaman Rasul para sahabat ada yang 

menekuni dunia tulis menulis salah satunya adalah mereka yang bertugas menulis 

wahyu. Adanya kekhawatiran akan bercampurnya al-Qur’an dan al-Hadis jika ditulis 

secara bersamaan. Hal ini masih kurang diterima oleh akal sehat, karena justru yang 

                                                             
2
Badri Khaeruman, Otentisitas Hadis: Studi Kritis Atas Kajian Hadis Kontemporer, h. 28.  

3
 Badri Khaeruman, Otentisitas Hadis: Studi Kritis Atas Kajian Hadis Kontemporer, h. 29. 



3 
 

perlu dikhawatirkan itu adalah bercampurnya al-Qur’an dan al-Hadis dalam ingatan 

umat, sehingga sulit dibedakan mana ayat al-Qur’an dan mana sabda Nabi.
4
  

 Yang jelas keterlambatan penulisan hadis itu terjadi, diduga karena ketidak 

merataan pemahaman umat terhadap sabda Nabi yang melarang penulisan hadis. 

Sabda tersebut diriwayatkan oleh Muslim yang bersumber dari Abu> Sa’i>d al-Khudri> 

yang berbunyi: 

حذََّثَنَا هَذَّابُ تْيُ خاَلِذٍ الْزَْدِيُّ، حذََّثَنَا 

سلَْنَ، عيَْ عطَاَءِ 
َ
هَوَّامٌ، عيَْ زٌَْذِ تْيِ أ

ىَّ 
َ
تًِ سعٍَِذٍ الْخذُْرِي ِ، أ

َ
تْيِ ٌَساَرٍ، عيَْ أ

صلََّى اللُ عَلٍَْهِ وَسلََّنَ قَالَ: " لَ  رَسوُلَ اللِ 

تَكْتُثُوا عنَِ ً، وَهَيْ كَتَةَ عنَِ ً غٍَْرَ 

 5الْقُرْآىِ فَلٍَْوْحهُُ 
Artinya:  

Diriwayatkan dari Hadda>b bin Kha>lid al-Azdi>, diriwayatkan oleh Hamma>m dari 

Zaid bin Aslam, dari ‘At}a>i bin Yasa>r, dari Abu> Sa’i>d al-Khudri>, bahwasanya 

Rasulullah saw. bersabda: janganlah kalian menuliskan sesuatu dariku (al-

Qur’an) barang siapa yang telah menuliskan sesuatu dariku selain al-Qur’an 

maka hapuslah. 

Menyikapi larangan ini, tampaknya para sahabat terbagi dua. Satu pihak 

memandang bahwa larangan itu belaku mutlak tidak boleh dilanggar, karena ada 

kekhawatiran tercampurnya antara al-Qur’an dengan hadis Nabi. Pemahaman seperti 

ini tampaknya  seperti diikuti oleh sebagian besar umat ketika itu. Pihak lainnya, 

justru memandang larangan itu berlaku kondisional, artinya bisa jadi larangan itu 

merupakan kehati-hatian dalam menuliskan hadis agar tidak tercampur dengan al-

                                                             

4
Badri Khaeruman, Otentisitas Hadis: Studi Kritis Atas Kajian Hadis Kontemporer, h. 29. 

5
Muslim bin al- Hajja>j Abu> al-Hasan al-Qusyairi> al-Naisa>bu>ri>, Shahih Muslim, Juz 4 (Beirut: 

Da>r Ihya> al-Tura>ts} al-‘Arabiy, t.th), h. 2298. 
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Qur’an. Larangan itu sesungguhnya ditujukan pada penulisan dalam satu benda tulis 

seperti tulang, kulit binatang, kulit kayu maupun kain yang telah ditulisi al-Qur’an. 

Maka penulisan hadis pada benda tersebut dilarang karena khawatir tercampur 

antara ayat yang telah tertulis di situ dengan hadis yang ditulis pula di tempat yang 

sama.
6
 

Sebagaimana telah dinyatakan di muka, karena  pemahaman terhadap 

larangan tersebut yang tidak merata, bahkan memunculkan sikap anti untuk 

menuliskan hadis adalah atas dasar ketaatan yang buta terhadap sabda tersebut, yang 

menyebabkan penulisan hadis itu secara institusional pelembagaan terlambat satu 

abad dari penulisan al-Qur’an.
7
 

Menurut Ibnu Hajar al-Asqala>ni  mengatakan  bahwa larangan untuk menulis 

hadis atau membukukannya pada masa itu adalah larangan yang bersifat khusus saja 

pada waktu diturunkannya al-Qur’an karena adanya kekhawatiran al-Qur’an akan 

tercampur dengan hadis, larangan itu hanya bersifat khusus kepada hadis yang ingin  

dibukukan selain dari al-Qur’an serta ada izin untuk memisahkan antara al-Qur’an 

dan al-Hadis. Sebagaian ulama berpendapat bahwa larangan penulisan hadis tertentu 

kepada mereka yang dikhawatirkan akan mencampuradukkan antara hadis dan al-

Qur’an atau dengan kata lain sahabat pada waktu menghafal ayat-ayat dari al-

Qur’an akan menuangkannya juga ke dalam al- hadis. Tetapi ada izin atau kebolehan 

untuk menulis hadis bagi mereka yang tidak mencampuradukkan antara al-Qur’an 

dan al-Hadis tetapi ulama berpendapat bahwa banyak dari kalangan sahabat, tabi’in 

yang tidak senang dengan  adanya pembukuan hadis dan mereka membolehkan 

                                                             
6
Badri Khaeruman, Otentisitas Hadis: Studi Kritis Atas Kajian Hadis Kontemporer, h. 30. 

7
 Badri Khaeruman, Otentisitas Hadis: Studi Kritis atas Kajian Hadis Kontemporer,  h. 30. 
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untuk mengambil beberapa dari hadis itu untuk dihafal saja. Tetapi ketika pada saat 

itu tidak ada keinginan untuk membukukan hadis maka dikhawatirkan banyaknya 

dari para sahabat yang menghafal hadis itu gugur dalam peperangan maka hadis akan 

hilang sebelum sempat untuk dibukukan. Adapun ulama hadis yang pertama 

membukukannya adalah Ibnu Syihab al-Zuhri atas perintah dari ‘Umar bin Abdul 

Aziz.
8
 

Adapun periodisasi perkembangan dan pembukuan hadis ini ialah: fase-fase 

yang telah ditempuh dan dialami dalam sejarah pembinaan, perkembangan dan 

pertumbuhan hadis itu sendiri sejak Rasulullah saw. masih hidup sampai 

terwujudnya kitab-kitab yang dapat disaksikan dewasa ini. Apabila al-Qur’an, sejak 

zaman Rasulullah saw. sampai terwujudnya mushaf sebagaimana yang dapat 

disaksikan dewasa ini, memerlukan waktu yang relatif pendek, yaitu sekitar 15 tahun 

saja, maka untuk hadis telah mengalami masa yang cukup panjang dan penuh variasi 

dengan memakan waktu sekitar tiga abad lamanya.  

Dalam usaha penulisan al-Qur’an, Rasulullah saw. telah secara langsung 

membimbing dan menuntunnya. Untuk penulisan hadis dalam kitab- kitab hadis, 

seperti yang termaktub dalam ‚al-Kutubu al-Sittah‛ 
 umpamanya Nabi tidak sempat 

langsung membimbingnya. Hal ini disebabkan karena penulisan kitab-kitab hadis 

dilakukan oleh penulisnya jauh setelah Rasulullah saw. wafat, adanya kesulitan 

untuk melaksanakan penulisan terhadap sabda, perbuatan, keadaan dan hal ihwal 

yang berhubungan dengan pribadi Nabi saw. secara kronologis dan menyeluruh 

                                                             
8
Ahmad bin ‘Aliy bin Hajar Abu> Fadl al-‘Asqalla>ni al-Sya>fi’i, Fath} al-Ba>ri> Syarh} S}ah}ih} al-

Bukha>ri>, Juz 1 Beiru>t: Da>r al-Ma’rifah,1379 ), h. 208. 
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sepanjang Rasulullah saw. hidup serta perhatian Rasullah saw. banyak tercurah 

kepada usaha untuk memelihara kemurnian al-Qur’an.9  

Karena sejarah pertumbuhan dan perkembangan hadis, telah melalui masa 

yang cukup panjang, maka ulama mengadakan pembagian periodisasi. Dalam kitab 

sejarah dan perkembangan Hadis, ulama berbeda pendapat dalam mengadakan 

periodisasi itu. Hal tersebut disebabkan karena perbedaan pengelompokkan data 

sejarah yang ada, akibat berlainan peninjauannya.
10

 

Menurut hemat penulis dengan mempelajari sejarah perkembangan hadis 

seseorang dapat mengetahui periode-periode yang telah dilalui oleh hadis itu sendiri. 

Di zaman sekarang ini banyak sekali yang tidak mengetahui sejarah pertumbuhan 

dan perkembangan hadis, sampai kepada hadis-hadis Nabi saw. yang dibukukan 

tentunya suatu hal yang tidak sewajarnya apabila umat Islam tidak mengetahuinya. 

Selain itu banyak orang yang hanya sekedar mempelajari ilmu hadis dari segi 

pengertiannnya, pembagiaannya, tanpa mengetahui periode-periode dari 

perkembangan hadis terutama periodisasi hadis yang dikemukakan oleh dua tokoh 

hadis yang namanya sudah familiar, sering didengar yaitu M. Hasbi Ash Siddieqi 

dan M. Syuhudi Ismail walaupun mereka menjelaskan tentang periode-periode hadis 

dengan judul yang sama pastinya memiliki perbedaan dari segi isi/ penjelasannya 

oleh karena itu penulis bermaksud untuk mengadakan penelitian dalam bentuk 

skripsi untuk mencari jawaban dari perbedaan periodesasi ke dua tokoh tersebut 

dengan judul: ‚periodesasi perkembangan dan pembukuan hadis‛ (Studi 

Perbandingan Periodesasi Hadis Hasbi Ash Siddieqi dan Syuhudi Ismail 

                                                             
9
M. Syuhudi Ismail, Pengantar Ilmu Hadis, (Cet. II; Jakarta: Bulan Bintang, 2007) h. 69. 

10
M. Syuhudi Ismail, Pengantar Ilmu Hadis, h. 69. 
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B. Rumusan Masalah  

Oleh sebab itu berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka 

penulis dapat merumuskan permasalahan pokok untuk dijadikan rumusan masalah 

sebagai berikut: 

 

1. Bagaimana sejarah perkembangan dan pembukuan hadis? 

2. Bagaimana periodisasi perkembangan hadis menurut Hasbi Ash Siddieqi dan 

M. Syuhudi Ismail? 

3. Bagaimana analisis terhadap perbandingan periodisasi Hasbi Ash Siddieqi 

dan M. Syuhudi Ismail?  

C. Pengertian Judul dan Ruang Lingkup Penelitian  

Untuk lebih memahami dengan baik skripsi ini, maka beberapa istilah akan 

diuraikan yang terkait langsung dengan judul penelitian ini akan diuraikan. 

Penjelasan dimaksudkan untuk menghindari kesalahpahaman dan kesimpangsiuran 

dalam memberikan interpretasi terhadap pembahasan skripsi yang berjudul ‚ 

Periodisasi Perkembangan dan Pertumbuhan Hadis (Studi atas Pemikiran Hasbi Ash 

Siddieqi dan M. Syuhudi Ismail).‛ Dengan menjelaskan kata-kata pokok sebagai 

berikut: 

1. Periodisasi 

Kata periodisasi berasal dari kata periode yang artinya pembagian menurut 

zamannya, kurun waktu, penzamanan dan pembabakan masalah.
11

 Periodisasi juga 

                                                             
11

Meity Takdir dkk, KBBI Untuk Pelajar, (Cet. I; Jakarta: Badan  Pengembangan dan 

Pembinaan Bahasa, 2011.) h. 404. 
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adalah fase-fase yang ditempuh dan dialami dalam perkembangan dan pembinaan 

hadis. 

2. Perkembangan 

Kata perkembangan berasal dari kata kembang yg mendapat kata awalan per- 

dan akhiran-an yang diartikan dengan menjadi luas, banyak dan menjadi bertambah 

sempurna, atau kata ini juga diartikan dengan mekar atau membentangnya sebuah 

tanaman.
 12

 Kata perkembangan diartikan dengan suatu proses yang pasti dialami 

oleh setiap individu, jadi jika dikaitkan dengan hadis artinya proses yang pasti 

dialami atau dilalui oleh hadis setelah mengalami pertumbuhan. 

3. Pembukuan 

Kata pembukuan berasal dari kata buku yang mendapat tambahan awalan 

pem- dan akhiran – an yang artinya pencatatan di buku dan proses pemindahan 

transaksi dari jurnal ke buku besar.
13

 Pembukuan hadis adalah mengumpulkan yang 

berserakan kemudian mengumpulkannya menjadi satu kitab yang terdiri dari 

lembaran-lembaran. 

4. Hadis 

Kata hadis yang terdiri dari huruf  ث  -د  –ح  memiliki makna sesuatu yang 

awalnya tidak ada.
14

 Atau lawan dari kata al-Qadim (dahulu).
15

 Dalam Kamus Besar 

Bahasa Indonesia kata Hadis diartikan dengan sabda, perkataan, perbuatan Nabi 

                                                             
12

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi IV (Cet. I; 

Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 662. 

13
Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi IV h. 173. 

14
Abu>> al-Husain Ahmad bin Fa>ris bin Zakariya, Mu’jam Maqa>yi>s al-Lugah, Juz 2 (Beirut: 

Da>r al-Fikr, 1399 H./1979 M), h. 36. 

15
Abu> al-Fad}l Jama>luddi>n Muh}ammad bin Mukrim bin Manz}ur al-Afriqy al-Mis}ry, Lisa>n al-

‘Arab, Juz 2 (Beirut: Da>r Shadir, t. th.), h. 131. 
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s}allalla>hu> ‘alihi wasallam yang diriwayatkan atau diceritakan oleh sahabat untuk 

menjelaskan dan menentukan hukum Islam. Sedangkan menurut istilah hadis adalah 

segala sesuatu yang disandarkan nabi baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan 

dan segala yang terkait oleh nabi. 

 

 

5. Studi Perbandingan (komparatif) 

Kata Studi dalam kamus umum Bahasa Indonesia diartikan dengan pelajaran, 

penggunaan waktu dan pikiran untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Kata ini juga  

dapat juga diartikan dengan penyelidikan, penelitian dan kajian telaah.
16

 Adapun 

kata perbandingan (komparatif) kata ini diartikan dengan  perbedaan, persamaan dan 

mempertimbangkan.
17

 Kata ini juga diartikan dengan penelitian yang bersifat 

membandingkan persamaan dan perbedaan dua atau lebih. 

D. Kajian Pustaka 

Setelah penulis melakukan penelusuran dan pembacaan terhadap berbagai 

karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian di atas, penulis belum menemukan 

referensi pembahasan tentang Studi Perbandingan Periodisasi Hadis Hasbi Ash 

Siddieqi dan M. Syuhudi Ismail, akan tetapi penulis menemukan referensi buku yang 

terkait dengan judul pembahasan yang dikaji beberapa diantaranya yaitu: 

                                                             
16

Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Cet. XII Jakarta: PT Balai Pustaka, 

2014), h. 1146.  

17
Endarmoko eko, Tesaurus Bahasa Indonesia, (Cet. I; Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 

2006), h. 656. 
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1. Mustafa Umar, judul buku: Antologi Hadis, buku ini membahas tentang 

sejarah penulisan hadis sampai kepada penyebaran hadis kebeberapa di 

wilayah Islam. 

2. Abustani Ilyas, judul buku: Pengantar Ilmu Hadis, buku ini membahas 

tentang sejarah pertumbuhan dan perkembangan hadis itu sendiri mulai dari 

masa kelahiran hadis itu sendiri sampai kepada masa penulisan hadis serta 

dilengkapi dengan periode-periode yang dikemukakan oleh para ulama. 

3. Nuruddin Itr, Judul Buku: ‘Ulu>m al-Hadis, buku ini membahas tentang 

tahap-tahap perkembangan ilmu hadis, mulai dari kelahiran ilmu hadis, 

penyempurnaan, pembukuan ilmu hadis secara terpisah sampai kepada tahap 

kematangan dan kesempurnaan pembukuan hadis ilmu hadis. Buku ini juga 

menjelaskan tentang periode-periode dari perkembangan dan pembukuan 

hadis. 

E. Metode Penelitian 

1. Jenis penelitian  

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian kualitatif yang bersifat 

deskriptif.
18

 Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang studi perbandingan 

periodisasi hadis yang digunakan oleh Hasbi Ash Siddieqi dan M. Syuhudi Ismail. 

Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan melalui kajian kepustakaan (library 

research). 

2. Metode pendekatan 

                                                             

18
Penelitian kualitatif yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif 

berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati. Lihat Lexy J. 

Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Cet. XXVI; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), h. 2-3.  
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Istilah pendekatan diartikan sebagai proses dan cara mendekati suatu objek. 

Dalam bahasa Arab istilah ini disebut al-ittijah al-fikri> (arah pemikiran), sedangkan 

dalam bahasa Inggris digunakan kata approach. Adapun makna pendekatan sebagai 

cara kerja yaitu wawasan ilmiah yang dipergunakan seseorang mempelajari suatu 

objek dan aspek-aspek dari objek yang dibahas. Terkait dengan penelitian ini, maka 

pendekatan yang digunakan adalah pendekatan ilmu hadis. Hal tersebut digunakan 

karena penelitian ini membahas tentang perbandingan periodisasi hadis yang 

digunakan oleh Hasbi Ash Siddieqi dan M.Syuhudi Ismail. 

3. Sumber dan Metode Pengumpulan Data 

a. Sumber Data 

Menurut Lexy J. Moleong yang mengutip pendapat Lofland bahwa dalam 

penelitian kualitatif setidaknya ada dua sumber data: utama/primer dan 

tambahan/sekunder. Sumber data utama ialah kata-kata dan tindakan. Adapun 

selebihnya masuk dalam kategori data tambahan.
19

 Mengenai dengan judul skripsi 

ini data primer yang digunakan oleh penulis yaitu Ilmu Hadis itu sendiri. Sedangkan 

data instrumennya adalah hadis Nabi, pendapat para ulama Hadis, serta pendapat 

para sahabat berkenaan dengan Studi Perbandingan Periodisasi Hadis. Sedangkan 

judul yang terkait dengan Studi Perbandingan Periodisasi Hadis yang dikemukakan 

oleh kedua tokoh hadis tersebut yang menitikberatkan pembahasannya pada 

perbandingan tentunya data pokok yang digunakan adalah yaitu dengan meneliti 

karya buku hadis keduanya. 

b. Metode Pengumpulan Data 

                                                             

19
Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, h. 157.  
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Sasaran penelitian ini adalah metode penulis dalam menyusun bukunya, maka 

metodologi pengumpulannya adalah: 

1) Menegaskan data yang dicari dengan membedakan antara data primer dengan 

data sekunder. 

2) Menegaskan sumber-sumber data, baik yang terdapat dalam kedua buku 

hadis tersebut maupun buku yang relevan dengan penelitian ini. 

3) Melakukan pencatatan (data recording) pada kartu data sehingga terkumpul 

data kasar (raw data). 

 Dalam pengumpulan data, data primer adalah data yang paling utama 

digunakan karena menyangkut isi pokok pembahasan. Adapun data sekunder 

merupakan data pendukung dari data primer. Hal ini dilakukan agar pembahasan 

dapat lebih komprehensif. 

4. Metode Pengolahan dan Analisis Data 

Proses pengolahan dan analisis data dapat dilakukan dengan langkah sebagai 

berikut: 

a. Menyusun klasifikasi dari masalah atau sub masalah yang dikaji. 

b. Memeriksa materi masing-masing data atau kategorisasi dan memasukkan 

dalam kelompok itemnya masing-masing. 

c. Setelah semua data yang telah dihimpun kemudian disimpulkan dan 

dimasukkan dalam pembahasan skripsi ini. 

  Terkait dengan penelitian ini, maka analisis yang dilakukan adalah meneliti  

pendekatan yang digunakan oleh Hasbi Ash Siddieqi dan M. Syuhudi Ismail dalam 

periodisasi perkembangan dan pembukuan hadis setelah itu penulis berusaha 



13 
 

membandingkan kedua metode atau pendekatan tersebut atau membandingkan kitab 

Periodisasi Hadis yang digunakan oleh Hasbi Ash Siddieqi dan M.Syuhudi Ismail. 

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan pendekatan  yang digunakan oleh 

Muhammad Hasbi Ash Siddieqi dan juga M. Syuhudi Ismail sekaligus 

membandingkan periodisasi hadis keduanya untuk dicarikan persamaan dan 

perbedaannya. Berikut poin-poin tujuan dari penelitian ini:   

a. Untuk mengetahui sejarah perkembangan dan pembukuan hadis 

b. Untuk mengetahui bentuk-bentuk dari periodisasi hadis 

c. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan periodisasi hadis yang dimana 

keduanya disusun oleh salah seorang ulama yang sangat terkenal di Indonesia 

yaitu Muhammad Hasbi Ash Siddieqi dan M. Syuhudi Ismail. 

2. Kegunaan Penelitian 

Selanjutnya melalui penjelasan dan deksripsi di atas, diharapkan penelitian 

ini memberikan beberapa kegunaan yaitu: 

1. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan dalam kajian hadis dan bisa 

menjadi sumbangsi bagi insan akademik serta bisa menjadi sesuatu yang 

memajukan lembaga pendidikan khususnya fakultas ushuluddin baik di masa 

sekarang maupun di masa yang akan datang.  

2. Dari hasil penelitian ini nantinya dapat dijadikan sebagai bahan informasi 

penting bagi pemerhati kajian hadis sekaligus sebagai bahan bacaan atau 

referensi khususnya dalam pembelajaran tentang ilmu hadis.  
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3. Memotivasi penulis dan para pembaca untuk lebih memahami suatu ilmu 

yang ingin didalami harus bersungguh- sungguh dalam mempelajarinya.  
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BAB II 

PERKEMBANGAN DAN PEMBUKUAN HADIS 

A. Pengertian Periodisasi Hadis 

Kata periodisasi berasal dari kata periode yang artinya pembagian menurut 

zamannya, kurun waktu, penzamanan dan pembabakan masalah.
1
 Periodisasi dari 

kata periode diartikan dengan lingkaran waktu (masa , abad, era ,waktu, zaman daur, 

durasi, kurun, rentang waktu, tempo, tahap-tahap, bagian dan fase. Ketika mendapat 

imbuhan sasi menjadi periodisasi diartikan dengan pembabakan ,pembagian dan 

penahapan.
2
 Adapun kata hadis yang terdiri huruf h}a,da,s\a yang  memiliki makna 

sesuatu yang awalnya tidak ada.
3
 Atau lawan dari kata al-Qadim (dahulu).

4
 

 Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata Hadis diartikan dengan sabda, 

perkataan, perbuatan nabi saw. yang diriwayatkan atau diceritakan oleh sahabat 

untuk menjelaskan dan menentukan hukum Islam. Sedangkan menurut istilah hadis 

adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada nabi baik berupa perkataan, 

perbuatan, ketetapan dan segala yang terkait oleh nabi. Jadi pengertian periodisasi 

secara umum adalah menurut hemat penulis kata periodisasi diartikan dengan tahap-

tahap pertumbuhan dan perkembangan, proses pertumbuhan, perkembangan serta 

pembinaan yang dilalui oleh Hadis dari masa ke masa.  

Menurut M. Syuhudi Ismail periodisasi perkembangan dan pembukuan hadis 

ialah  fase-fase yang telah ditempuh dan dialami dalam sejarah pembinaan, 

                                                             

1
Meity Takdir dkk, KBBI Untuk Pelajar, (Cet. I; Jakarta: Badan  Pengembangan dan 

Pembinaan Bahasa, 2011.) h. 404. 

2
Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, edisi ketiga, (Cet. XII Jakarta: PT Balai 

Pustaka, 2014), h.876. Lihat Juga: Endarmoko, Kamus Tesaurus Bahasa Indonesia, Cet.I; Jakarta: 

Gramedia Pustaka Utama, 2006. h.470. 

3
Abu>> al-Husain Ahmad bin Fa>ris bin Zakariya, Mu’jam Maqa>yi>s al-Lugah, Juz 2 (Beirut: Da>r 

al-Fikr, 1399 H./1979 M), h. 36. 

4
Abu> al-Fad}l Jama>luddi>n Muh}ammad bin Mukrim bin Manz}ur al-Afriqy al-Mis}ry, Lisa>n al-

‘Arab, Juz 2 (Beirut: Da>r Shadir, t. th.), h. 131. 
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perkembangan dan pertumbuhan hadis itu sendiri sejak Rasulullah saw. masih hidup 

sampai terwujudnya kitab-kitab yang dapat disaksikan sekarang ini. Apabila al-

Qur’an, sejak zaman Rasulullah saw. sampai terwujudnya mushaf sebagaimana yang 

dapat disaksikan di zaman sekarang, hadis memerlukan waktu yang relatif pendek, 

yaitu sekitar 15 tahun saja, maka untuk hadis telah mengalami masa yang cukup 

panjang dan penuh variasi dengan memakan waktu sekitar tiga abad lamanya.
5
  

Karena sejarah pertumbuhan dan perkembangan hadis, telah melalui masa 

yang cukup panjang, maka ulama mengadakan pembagian periodisasi. Dalam kitab 

sejarah dan perkembangan Hadis, ulama berbeda pendapat dalam mengadakan 

periodisasi itu. Hal tersebut disebabkan karena perbedaan pengelompokkan data 

sejarah yang ada, akibat berlainan peninjauannya.
6
   

 

B. Urgensi Kajian Periodisasi Pembukuan dan Penulisan Hadis 

Pada pembahasan yang lalu telah dibahas tentang pengertian dari periodisasi 

hadis, serta perkembangan dan pertumbuhan dari hadis-hadis Rasulullah saw. 

Adapun pada pembahasan ini membahas tentang  pembukuan dan penulisan hadis, 

Dimana penulis mengutip pendapat Hasbi al-S}iddi>qi> mengatakan bahwa Sebelum 

mempelajari hadis,terlebih dahulu mempelajari‚Pengantar-nya‛yang meliputi 

sejarah pertumbuhan dan perkembangannya, sejarah ilmu-ilmunya dan pokok-pokok 

dasar yang menjadi pedoman dalam menghadapinya (hadis). Mempelajari hadis dan 

sejarah ilmu-ilmunya, serta periode-periode dari perkembangan dan pertumbuhan 

hadis, baik perkembangan riwayat-riwayatnya maupun pembukuannya amat 

diperlukan, karena dipandang satu bagian dari pelajaran hadis yang tidak boleh 

                                                             
5
M. Syuhudi Ismail, Pengantar Ilmu hadis, h.69. 

6
M. Syuhudi Ismail, Pengantar Ilmu Hadis, h. 69. 
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dipisahkan. Sungguh gelap jalan yang dilalui oleh mereka yang mempelajari hadis 

tanpa mempelajari sejarah pertumbuhan dan perkembangannya. Selain itu, dengan 

mempelajari periode-periode yang telah dilalui oleh ilmu itu, dapatlah seseorang 

mengetahui proses pertumbuhan dan perkembangannya dari masa ke masa. 

Terutama menggambarkan kepada kita kesungguhan yang telah diberikan oleh para 

ahli hadis untuk pertumbuhan dan perkembangannya dan merengtangkan jalan untuk 

sampai kepada tujuan yang terakhir dari suatu ilmu itu. Karena inilah mempelajari 

sejarah filsafat (umpamanya) di pandang bagian dari mempelajari ilmu filsafatnya 

sendiri.
7
 

 Mempelajari sejarah ilmu hadis harus dititik beratkan kepada dua soal yang 

terpokok yaitu: 

a. Mempelajari periode-periodenya dan naz}ariyah-naz}ariyah(teori/dalil)nya 

ilmu hadis, serta memperhatikan keadaan masyarakat yang telah mendukung 

naz}ariyah-naz}ariyahnya itu dan lapangan-lapangan yang telah ditempuh 

olehnya. Disamping itu mempelajari kebutuhan masa kepadanya dan 

pengaruhnya terhadap maasyarakat pendukungnya. 

b. Mempelajari secara mendalam pemuka-pemuka ilmu hadis. Dalam bagian ini 

dipelajari kesungguhan yang telah diberikan oleh para ahli hadis dalam 

mendirikan sendi-sendi ilmu dan kadar bekasan yang ditinggalkan  oleh para 

ahli hadis dalam menegakkan asas-asas itu. 

Selain dari itu, mempelajari Manhaj-Manhaj (pegangan) yang telah dijalani 

dan tujuan-tujuan yang dimaksudkan serta nilai-nilai hasil yang telah diperoleh. 

Demikian pula nati>jah-nati>jah (hasil/kesimpulan) yang telah dicapai. Dalam bagian 

                                                             
7
Hasbi Ash Siddieqi, Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis, (Cet. III; Semarang: Pustaka Rizki 

Putra, 2009). h. 23. 
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pertama, dipelajari periode-periode ilmu dan bagaimana waktu telah mendukung 

pandangan-pandangan (teori-teori) ilmu dengan tidak memperhatikan daya upaya 

ulama dalam membentuk pandangan-pandangan itu. Dalam bagian kedua, dipelajari 

sejarah para ahli hadis yang telah menegakkan asas-asas ilmu. 
8
 Dengan mendalami 

sejarah para ahli hadis, seseorang dapat mengetehui metode-metode yang telah 

mereka tempuh dan poko-pokok dasar yang telah mereka wujudkan, serta ukuran-

ukuran dan timbangan yang telah mereka pergunakan, yang mengantarkan mereka 

dalam memperoleh Nati>jah-nati>jah. 

Mempelajari sejarah para ahli hadis, suatu hal yang tidak boleh diabaikan. 

Karena dengan mempelajari keadaan mereka dapat diketahui bagaimana keadaan 

hadis-hadis itu disahihkan,dihasankan, didhaifkan,  dan syarat-syarat apa yang 

mereka gunakan, serta pandangan-pandangan mereka terhadap pengertian-

pengertian tersebut.  

Lebih lanjut, mempelajari para ahli hadis,dengan sendirinya juga mempelajari 

kaidah-kaidah yang telah mereka susun dan kriteria yang telah mereka pergunakan 

serta pertimbangan-pertimbangan yang telah mereka pakai untuk menimbang dan 

menapis (memilah) hadis.
 9
  

Abdul Majid Khon berpendapat, Sebelum berbicara tentang pengertian, 

status, dan perkembangan ilmu hadis itu timbul? Sejak masa Rasulullah saw. 

Perhatian para sahabat terhadap sunnah sangat besar. Demikian juga perhatian 

generasi berikutnya seperti ta>bi’in, tabi’ tabi’in dan generasi setelah tabi’in.  Mereka 

selalu memelihara hadis dengan cara  menghapal, mengingat, bermuza>karah 

                                                             
8
Hasbi Ash Siddieqi, Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis,  h.24.  

9
Hasbi Ash Siddieqi, Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis, h.24. 
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(berdiskusi/konsultasi), menulis, menghimpun dan mengkodifikasikannya ke dalam 

kitab-kitab hadis yang tidak terhitung jumlahnya. 

Akan tetapi, disamping gerakan pembinaan hadis tersebut, timbul pula 

kelompok minoritas (kelompok kecil) atau secara individual (pribadi) berdusta 

membuat hadis yang disebut dengan hadis maud}u>’ (hadis palsu). Maksudnya 

menyandarkan sesuatu yang bukan berasal dari nabi kemudian dikatakan dari nabi 

saw. Berbagai motivasi yang dilakukan mereka dalam hal ini, adakalanya karena 

kepentingan politik seperti yang dilakukan sekte-sekte tertentu setelah adanya 

konflik fisik (fitnah) antara pro-‘Ali dn pro-Mua >’wiyah atau  karena fanatisme 

mazhab (golongan), ekonomi, perdagangan dan lain-lain sebagainya pada masa-masa 

berikutnya atau unsur kejujuran dan daya ingat para perawi hadis yang berbeda.
10

 

Kondisi hadis pada masa perkembangan sebelum pengkodifikasian dan 

filterisasi pernah mengalami pembauran dan kesimpangsiuran di tengah jalan 

sekalipun hanya minoritas saja. Oleh Karena itu, para ulama bangkit mengadakan 

riset hadis-hadis yang beredar dan meletakkan dasar kaidah-kaidah atau peraturan-

peraturan yang ketat bagi seorang yang meriwayatkan hadis yang nantinya ilmu ini 

disebut dengan ilmu hadis.  

Abdul Majid Khon sebagaimana mengutip pendapat M.Syuhudi Ismail 

mengatakan bahwa perlunya penelitian hadis  karena enam hal, empat diantaranya 

hadis nabi sebagai salah satu sumber ajaran islam, tidak seluruh hadis tertulis pada 

zaman nabi masih hidup dan telah timbul berbagai pemalsuan hadis, dan proses 

pembukuan hadis memakan waktu yang lama. Salah satu upaya dalam membendung 

tersebarnya hadis maud}u>’ (palsu) para ulama mempersyaratkan adanya sanad 

                                                             

10
Abdul Majid Khon, Ulu>mul Hadi>s, (Cet. II; Jakarta: Amzah,2009).h. 67. 
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(sandaran periwayatan) bagi perawi hadis, membuat kaidah-kaidah penerimaan hadis 

yang diterima dan ditolak dan lain-lain.
11

 

Selain itu menurut Abdul Majid Khon sebagaimana dia mengutip pendapat 

‘Umar bin ‘Abdul ‘Azi>s (99-101H) yakni yang hidup pada akhir abad 1 H 

menganggap perlu adanya penghimpunan dan pembukuan hadis, karena beliau 

khawatir lenyapnya ajaran-ajaran nabi setelah wafatnya para ulama baik dikalangan 

sahabat  maupun tabi’i >n. Maka beliau instruksikan kepada para gubernur di seluruh 

wilayah negeri Islam agar para ulama dan ahli ilmu menghimpun dan membukukan 

hadis. Surat khalifah yang dikirim kepada Ibnu Hazm (w.  117 H). : 

خْثَسَََا إِصًَْاعٍِمُ تٍُْ 
َ
تُى أ

َ
إِتْسَاهٍِىَ أ

تًِ ضًَْسَجَ، عٍَْ ٌَحٍَْى تٍِْ 
َ
يَعًَْسٍ، عٍَْ أ

صعٍَِدٍ،  عٍَْ عثَْدِ اللَّهِ تٍِْ دٌَُِازٍ، قَالَ: 

كَتَةَ عًَُسُ تٍُْ عثَْدِ انْعَزٌِزِ زَحًَِهُ اللَّهُ »

ٍِ عًَْسِو تٍِْ  ٍِ يُحَهًدِ تْ تًِ تَكْسِ تْ
َ
إِنَى أ

هً تِ  ٌْ اكْتُةْ إِنَ
َ
ًَا ثَثَتَ عُِْدَكَ يٍَِ حزَْوٍ أ

انْحدٌَِثِ عٍَْ زَصىُلِ اللَّهِ صهَهى اُلله عهٍََْهِ 

وَصهَهىَ، وَتِحدٌَِثِ عًَْسَجَ، فَإَِِ ً قَدْ خشٍَِتُ 

دُزُوسَ انْعِهْىِ وَذَهَاتَهُ 
12 

Artinya: 

Telah mengabarkan kepada kami Isma'il bin Ibrahim Abu Ma'mar dari Abu 

Dlamrah dari Yahya bin Sa'id dari Abdullah bin Dinar ia berkata: " Umar 

bin Abdul Aziz pernah menulis surat kepada Abu Bakar bin Muhammad bin 

'Amr bin Hazm: 'Tuliskanlah untukku hadits yang ada padamu dari hadits 

Rasulullah sallallahu 'alaihi wa sallam dan hadits 'Amrah, karena aku 

khawatir akan musnah dan hilangnya ilmu (dengan wafatnya para ulama`) ' 

". 

                                                             
11

Abdul Majid Khon, Ulu>mul Hadi>s, h.68. 

12
Abdul S}amad al-Da>rimi>,Sunan al-Da>rimi>, (Juz I Da>r al-Mugni> al-Mumlikah al-Su’u>diyyah 

al-‘Arabiyyah,1421 H/2000 M), h.430.  
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 Tidak diketahui secara pasti siapa diantara ulama yang lebih dahulu dalam 

melaksanakan instruksi khalifah tersebut. Sebagaian pendpat mengatakan Abu 

Bakar Muhammad  bin Amr bin Hazm sebagaimana bunyi teks di atas. Pendapat lain 

mengatakan al-Rabi’bin S}abih, Sa’i>d bin Arubah, dan Muhammad bin Muslim bin 

Al-Syiha>b al-Zuhri. Namun pendapat yang paling populer adalah Muhammad bin 

Muslim bin al-Syiha>b al-Zuhri sedang Ibnu Hazm hanya menyampaikan instruksi 

khalifah ke seluruh negeri kekuasaan dan belum melakukan kodifikasi. Al-Zuhri 

dinilai sebagai orang pertama dalam melaksanakan tugas pengkodifikasian Hadis 

dari khalifah  Umar bin Abdul Aziz, dengan ungkapannya: 

‚Kami diperintah Khalifah Umar bin Abdul Azis untuk menghimpun sunnah, 

kami telah melaksanakannya dari buku ke buku, kemudian dikirim ke setiap 

wilayah kekuasaan Sultan satu buku‛.  

Berdasarkan inilah para ahli sejarah dan ulama berkesimpulan bahwa Ibnu 

Syiha>b al-Zuhri> orang pertama yang mengkodifikasikan hadis pada awal tahun 100 

H di bawah Khalifah ‘Umar bin ‘Abdul Azi>z. Maksudnya disini orang yang paling 

awal menghimpun hadis dalam bentuk formal atas instruksi dari seorang Khalifah 

dan ditulis secara menyeluruh, karena tentunya penghimpunan telah dimulai sejak 

masa Rasulullah saw. dikalangan para sahabat dan tabi’i>n namun belum menyeluruh 

dan bukan berdasarkan instruksi seorang khalifah.
13

  

Kemudian aktifitas penghimpunan dan pengkodifikasian hadis tersebar di 

berbagai negeri Islam pada abad ke 2 H diantaranya ialah ‘Abdullah bin Abdul ‘Azi>z 

bin Juraij (w.150 H) di Mekah, Ibnu Ish}a>k (w. 151 H) di Mekah, Abdurrahman Abu> 

Amr al-Auza>’i (w. 156) di Syria, Sufya >n al-S}auri (w. 161 H) di Kufah, Imam Ma>lik 

bin Anas  (w.179 H) di Madinah, al-Rabi>’i bin S}abih (w.160 H) di Basrah dan lain-

lain. 

                                                             

13
Abdul Majid Khon, Ulu>mul Hadi>s, h.53-54. 
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Penghimpunan hadis pada abad ini masih campur dengan perkataan sahabat 

dan fatwa-fatwa nya. Berbeda dengan penulisan pada abad sebelumnya yang masih 

berbentuk lembaran-lembaran (s}uh}u>f) atau S}ah}i>fah-S}ah}i>fah (lembaran-lembaran ) 

yang hanya dikumpulkan tanpa klasifikasi ke dalam beberapa bab secara tertib pada 

masa ini sudah dihimpun perbab. Materi hadisnya dihimpun dari S}uh}u>f  yang ditulis 

oleh para sahabat sebelumnya dan diperoleh melalui periwayatan secara lisan baik 

dari sahabat maupun tabi’in. Tulisan-tulisan hadis pada masa awal sangat penting 

sebagai dokumentasi ilmiah dalam sejarah, sebagai bukti adanya penulisan hadis 

sejak zaman Rasulullah saw., sampai dengan pada masa pengkodifikasian resmi dari 

‘Umar bin ‘Abdul Azi>s, bahkan sampai pada masa sekarang.
14

 

Nuruddin Itr mengatakan sebagaimana dia mengutip pendapat Kha>ti>b al-

Bagdadi dkk menjelaskan bahwa penulisan adalah suatu media terpenting bagi 

pemeliharaan ilmu pengetahuan dan penyebarannya kepada masyarakat luas. Tidak 

terkecuali ini telah menjadi suatu media dalam upaya pemeliharaan hadis, meskipun 

dalam hal ini terdapat sejumlah riwayat yang berbeda dan pandangan yang beraneka 

ragam. Berkenaan dengan penulisan hadis telah lahir sejumlah kitab, baik di zaman 

dahulu maupun di zaman belakangan.
15

 

Manna’ al-Qat}t}a>n mengatakan sebelum datangnya agama Islam, bangsa Arab 

tidak dikenal dengan kemampuan membaca dan menulis, sehingga mereka lebih 

dikenal sebagai bangsa yang ummi (tidak bisa membaca dan menulis). Namun 

demikian, ini tidak berarti bahwa diantara mereka tidak ada seorang pun yang bisa 

menulis dan bisa  membaca. Keadaan ini hanyalah sebagai cirri kebanyakan dari 

mereka. Sejarah telah mencatat bahwa sejumlah orang diantara mereka ada yang 

                                                             
14

Abdul Majid Khon, Ulu>mul Hadi>s, h. 55. 

15
Nuruddin ‘Itr,’Ulumul Hadis, (Cet. II; Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012,). h.29.  
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bisa membaca dan menulis, Adi bin Zaid al-Abbadi ( wafat 35 sebelum hijrah) 

misalnya, sudah belajar menulis hingga menguasainya, dan merupakan orang yang 

pertama yang menulis dengan bahasa Arab dalam surat yang ditujukan kepada Kisra. 

Sebagian orang Yahudi juga mengajarkan anak-anak di Madinah menulis Arab. Kota 

Makkah dengan pusat perdagangannya sebelum kenabian, menjadi saksi adanya para 

penulis dan orang-orang yang mampu membaca dan menulis di kota Mekah hanya 

sekitar 10 orang saja. Inilah yang dimaksud bahwa orang orang Arab adalah bangsa 

yang ummi(yang tidak pandai menulis dan membaca).
16

 

Para orientalis dan para penulis yang mengikuti jejaknya menafsirkan kata 

‚ummi‛ pada bangsa Arab sebagai awam terhadap agama. Mereka menafsirkan 

firman Allah,  

ٍ ٍٍَِ زَصىُلًا يُِْهُىْ  هُىَ انهرِي تَعَثَ فًِ الْيُِ 

ٌَتْهُى عهٍََْهِىْ آٌَاتِهِ وٌَُزَكِ ٍهِىْ 

انْحكًَِْحَ وَإٌِْ وٌَُعَهِ ًُهُىُ انْكِتَابَ وَ 

 كَاَُىا يٍِْ قَثْمُ نَفًِ ضلَلٍ يُثٍٍٍِ 
Terjemahnya: 

Dialah yang mengutus kepada kaum yang ummi  (buta huruf) seorang Rasul 

diantara mereka, yang membacakan ayat-ayat Nya kepada mereka, 

mensucikan mereka dan mengajarkan kepada mereka Kitab dan Hikmah  (al-

Sunnah). Sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan 

yang nyata. (QS al-Jumu’ah/62: 2)
17

 

 Ayat di atas menjelaskan bukan awam terhadap tulisan, akan tetapi awam 

terhadap agama, atau buta terhadap syari’at dimana mereka tidak mempunyai 

pegangan kitab agama sebelum diturunkan al-Qur’an. Hal ini bertentangan dengan 

sifat Rasulullah saw. dalam firman Allah, ‚ orang-orang yang mengikuti Rasul Nabi 

                                                             
16

Manna’ al-Qat}t}a>n, Maba>his Fi> ‘Ulum al-Hadi>s{: Studi Pengantar Ilmu Hadis,(Cet.I; Jakarta: 

Pustaka Al-Kautsar, 2005), h. 45. 
17 Kementrian Agama, Kementrian Agama RI, AL-Qur’an dan Terjemah, Cet. I; Solo; PT 

Tiga Serangkai  Pustaka Mandiri, 2006, h. 553. 
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yang buta huruf‛ (al-A’raf :157). Maksud awam atau buta huruf ini dijelaskan oleh 

Rasulullah dalam sabdanya, 

حدَهثََُا آدَوُ، حدَهثََُا شعُْثَحُ، حدَهثََُا 

الْصَىَْدُ تٍُْ قٍَْشٍ، حدَهثََُا صعٍَِدُ تٍُْ 

ًَ اللَّهُ  عًَْسٍو، أهََهُ صًَعَِ اتٍَْ عًَُسَ زَضِ

ًِ  صهَهى اُلله عهٍََْهِ  ٍِ انهُثِ عَُْهًَُا، عَ

يِ هٍحٌ، لًَ »قَالَ: وَصهَهىَ، أهََهُ 
ُ
يهحٌ أ

ُ
إهَِا أ

« ََكْتُةُ وَلًَ ََحْضةُُ، انشههْسُ هَكَرَا وَهَكَرَا

ٌَعًُِْ يَسهجا تِضعَْحا وَعِشسٌٍَِْ، وَيَسهجا 

ثَلَثٍٍََِ 
18
 

Artinya: 

Telah menceritakan kepada kami A>dam, telah menceritakan kepada kami 

Syu’bah, telah menceritakan kepada kami Aswad bin Qais, telah menceritakan 

kepada kami Sa’id bin ‘Amr, sesungguhnya mendengar Ibn ‘Umr ra., dari Nabi 

saw., sesungguhnya dia bersabda: Kami adalah umat yang buta huruf tidak 

dapat menulis dan menghitung satu bulan adalah ..‛ Yakni kadang 29 hari dan 

terkadang 30 hari. 

Banyak berita  yang menunjukkan bahwa para penulis lebih banyak di 

Makkah dari pada di Madinah. Hal ini dibuktikan bahwa Rasulullah mengizinkan 

para tawanan dari Makkah dalam perang Badar yang mampu menulis untuk 

mengajarkan menulis dan membaca kepada 10 anak di Madinah sebagai tebusan diri 

mereka.  

Kemudian pada masa nabi saw. tulis-menulis sudah tersebar luas, dimana al-

Qur’an sendiri menganjurkan untuk belajar dan membaca dan Rasulullah sendiri 

mengangkat para penulis wahyu jumlahnya mencapai 40 orang. Nama- nama mereka 

disebut dalam kitab ‚ al-Tarti>b al- Ida>riyyah‛  bahkan Baladzuri dalam kitab ‚ 
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Futu>hul Bulda>n‛ menyebutkan adanya sejumlah penulis wanita, diantara mereka: 

Ummul Mu’minin Hafsah, Ummu Kultsum binti Uqbah, al-Syifa’ binti ‘Abdullah al-

Quraisyiyah, ‘Aisyah binti Sa’ad, Karimah binti al-Miqda>d. Dari al-Syifa’ berkata, ‚ 

ketika aku sedang bersama Hafsah, Rasulullah masuk dan bersabda kepadaku. 

 

‚Tidakkah engkau mengajarkan padanya cara meruqyah akibat gigitan semua  

bagaimana engkau telah mengajar-kannya menulis.‛ 

Para penulis semakin banyak di Madinah setelah hijrah, setelah perang Badar. 

Nabi saw menyuruh ‘Abdullah bin Sa’id bin As }h- seorang penulis yang baik-baik 

agar mengajarkan tulis-menulis di Madinah, sebagaimana disebutkan Ibnu ‘Abdil 

Ba>rr dalam ‚ al-Isti’a >b.‛ Ibnu Hajar menyebutkan bahwa nama asli Abdullah bin 

Sa’id bin al-As}h adalah al-Hakam, lalu Rasulullah saw memberinya nama dengan 

Abdullah, dan menyuruhnya agar mengajar menulis di Madinah. Ada beberapa nas 

yang bertentangan dalam hal penulisan hadis, sebagiannya menunjukkan adanya 

larangan penulisan, dan sebagian lain membolehkan adanya penulisan hadis.
19

 

a. Riwayat yang melarang penulisan hadis: 
1. Dari Abu> Sa’id al-Khudri> ra. Bahwasanya Rasulullah saw bersabda, ‚ 

Janganlah menulis dari padaku, barang siapa menulis dari padaku selain al-
Qur’an maka lenyapkanlah, dan ambillah hadis dariku dan tidak mengapa, 
barang siapa yang berbohong dengan sengaja atas namaku maka akan 
mendapatkan tempat duduknya dari neraka. 

2. Dari Abu Hurairah ra. Berkata, ‚ Rasulullah saw. Datang kepada kami dan 

sedangkan kami menulis hadis, lalu beliau bersabda, ‚Apa yang sedang 

kalian tulis? ‚Kami menjawab, ‚ Hadis-hadis yang kami dengar dari engkau. 

Beliau berkata. ‚ Apakah kalian menghendaki kitab selain Kitabullah? 

Tidaklah sesat umat sebelum kalian melainkan karena mereka menulis dari 

kitab-kitab selain Kitabullah. 

b. Riwayat yang membolehkan penulisan hadis: 

1. Dari Abdullah bin Amru bin Ash ra. Berkata,  ‚ Aku menulis segala sesuatu 

yang aku dengar dari Rasulullah, dengan maksud iningin menghafalnya, lalu 

kaum Quraisy melarangku, dan mereka mengatakan, apakah kamu menulis 

segala sesuatu yang kamu dengar dari Rasulullah, sedangkan Rasulullah saw. 

Manusia biasa yang bicara di saat marah dan gembira? Maka aku menahan 
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dan berhenti menulis , lalu aku sampaikan kepada Rasulullah, kemudian 

beliau menunjuk pada mulut dengan jarinya dan bersabda, ‚Tulislah, demi 

jiwaku yang berada di Tangan-Nya tiada sesuatu apa pun yang keluar 

darinya melainkan yang hak dan yang benar. 

2. Dari Abu Hurairah ra. Berkata, ‚ Tiada seorang pun dari sahabat Rasulullah 

yang lebih banyak hadisnya dariku kecuali Abdullah bin Amru bin Amru (al-

Ash) karena dia menulis sedangkan aku tidak menulis. 

3. Dalam al-Sahihain disebutkan bahwa ketika Allah membukakan kota Mekah 

untuk Rasulnya, Rasulnya saw. Berdiri dan berkhutbah, lalu berdirilah Abu 

Syah-penduduk Yaman dan berkata, ‚ Wahai Rasulullah tulislah untukku, ‚ 

maka beliau bersabda, ‚Tulislah untuk Abu Syah.‛  

Atas dasar perbedaan nas inilah para ulama berselisih pendapat dalam 

penulisan hadis. Hasbi al-S}idi>qi> berpendapat sebagaimana dia mengutip pendapat 

dari Ibnu al-S}ala>h mangatakan bahwa, ‚Para ulama berselisih pendapat dalam 

penulisan hadis, sebagian diantara mereka melarang penulisan hadis dan ilmu dan 

menyuruh untuk menghapalnya, dan sebagian yang lain membolehkannya.Mereka 

yang melarang penulisan hadis adalah: Umar, Ibnu Mas’ud, Zaid bin Tsabit, Abu > 

Mu>sa>, Abu> Sai’i>d al-Khudri>, dan sekelompok lainnya dari sahabat dan tabi’i>n 

Rad}iyalla>hu‘Anhum. Adapun yang membolehkan penulisan hadis atau yang 

melakukannya adalah: ‘Al>i, H}asan bin ‘Ali, Anas, ‘Abdullah bin ‘Amru bin al-As}h, 

dan sekelompok lainnya dari sahabat dan tabi’i>n Rad}iyalla>hu ‘Anhum.  Para ulama 

telah memadukan dua pendapat yang berselisih, antara mereka yang melarang dan 

membolehkan penulisan hadis sebagai berikut: 

1. Larangan penulisan terjadi pada awal masa perkembangan Islam 

dikhawatirkan terjadi percampuran dan penggabungan antara hadis dengan 

al-Qur’an. Ketika keadaan sudah berkembang atau sudah aman dan kondusif 

dan banyak para penghapal al-Qur’an, Rasulullah saw. mengizinkan untuk 

menulis hadis, dan larangan sebelumnya menjadi mansu>kh (terhapus). 
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2. Larangan hanya khusus pada penulisan hadis bersamaan dengan al-Qur’an  

dalam satu lembar atau shahifah, karena khawatir terjadi kemiripan atau 

persamaan. 

3. Larangan hanya bagi orang yang diyakini mampu menghapalnya karena 

dikhawatirkan akan bergantung kepada tulisan, sedangkan diperbolehkan 

penulisan hanya bagi orang yang diyakini tidak mampu dalam menghapalnya 

seperti Abu Syah. 

Maka dengan demikian, hilanglah kesan pertentangan antara nas-nas yang 

ada dan tidak diragukan lagi bahwa adanya perbedaan ini hanyalah terjadi pada masa 

awal saja, kemudian ijma’ kaum muslimin sepakat membolehkan penulisan tersebut. 

Ibnu al-Shalah berkata, ‚ Lalu hilanglah perbedaan, dan kaum muslimin sepakat 

untuk membolehkannya. Kalaulah tidak dibukukan dalam bebtuk tulisan tentu hadis 

itu akan lenyap pada masa-masa berikutnya.
20

 

Pada sebagian as\ar dapat diambil sebagai pelajaran bahwa Rasulullah saw. 

Membolehkan penulisan hadis secara umum pada masa akhir hayatnya. Imam 

Tirmi>z\i> meriwayatkan bahwa Sa’ad bin Uba >dah al-Ans}a>ri> memiliki sebuah s}ah}i>fah 

(lembaran-lembaran) yang berisi kumpulan hadis dan sunnah Rasulullah saw. 

Sedangkan anak sahabat ini meriwayatkan dari s}ah}>ifah tersebut.  

Imam Bukhari meriwayatkan bahwa s}ah}i>fah ‘Abdullah bin Ab>i Aufa> yang 

ditulisnya sendiri dengan tangannya dan orang-orang membacanya dari apa yang 

telah dia kumpulkan dengan tulisannya. Diantara s}ah}i>fah-s}ah}i>fah yang terkenal pada 

masa Nabi adalah s}ah}i>fah ‚al-S}adi>qah‛  yang ditulis oleh ‘Abdullah bin ‘Amru bin 

al-As}h dari Rasulullah saw. Para ahli sirah menyebutkan bahwa s}ah}i>fah tersebut 

berisi 1000 hadis. ‘Abdullah bin ‘Amru bin al-As}h sangat mengagumkan s}ah}i>fah ini. 
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Dia mengatakan, ‚ Tidak ada yang membuatku senang kecuali dua hal: al-S}adi>qah 

dan al-Wah}at}. Adapun al-S}adi>qah adalah sebuah S}ah}i>fah yang aku tulis dari 

Rasulullah, sedangkan al-Wah}a>t{  adalah sebuah tanah pemberian yang disedekahkan 

oleh ‘Amru bin al-As}h.  

Abu> Hurairah mengumpulkan beberapa s}ah}i>fah-s}ah}i>fah yang ditulis oleh para 

sahabat. Salah satu s}ah}i>fah diriwayatkan dari padanya oleh muridnya Hammam bin 

Munabbih, lalu dinisbatkan kepadanya, sehingga orang menyebutnya s}ah}i>fah 

Hammam.Namun pada kenyataannya ia merupakan shahifah Abu> Hurairah. s}ah}i>fah 

ini mempunyai peran yang sangat besar dalam pembukuan hadis, karena sampai ke 

tangan kita dengan kondisi lengkap dan benar  seperti yang diriwayatkan  dan 

dibukukan oleh Hamman dari Abu Hurairah.
21

  

Manna’al-Qat}t}a>n juga menjelaskan bahwa pembukuan berbeda dengan 

penulisan. Seseorang yang menulis sebuah s}ah}i>fah atau lebih maka disebut dengan 

penulisan.Sedangkan pembukuan adalah mengumpulkan s}ah}i>fah-s}ah}i>fah yang sudah 

tertulis dan yang dihafal dalam dada, lalu menyusunnya sehingga menjadi dalam 

satu buku.Tentang penulisan sudah kita jelaskan pada pembahasan yang lalu dan 

pembicaraan disini adalah tentang pembukuan.
22

  

Dari ‘Urwah bin al-Zubair bahwasanya ‘Umar bin Khat}t}a>b  ingin menulis 

sunnah-sunnah Nabi, Lalu beliau meminta fatwa dari para sahabat tentang itu. 

Mereka menyarankan untuk menulisnya. Kemudian Umar beristikharah selama 

sebulan. Hingga pada suatu pagi, beliau akhirnya mendapatkan kemantapan hati, 

lalu berkata, ‚Suatu ketika  aku ingin menulis sunnah-sunnah, dan aku ingat suatu 
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kaum terdahulu mereka menulis buku dan meninggalkan Kitabullah. Demi Allah, 

aku tidak akan mengotori Kitabullah dengan suatu apa pun. 

Ini menunjukkan bahwa ‘Umar ingin menulis sunnah dan membukukannya, 

namun khawatir kaum muslimin akan terlena mempelajarinya dan melalaikan 

kitabullah, atau khawatir akan tercampur antara sunnah dengan kitabullah. 

Seandainya Umar tidak melihat pentingnya pembukuan hadis dan pengumpulannya 

tentulah tidak menginginkan  hal itu. Ia hanya menahan diri dari larangan yang telah 

dibuatnya. Adapun as\ar dari sebagian tabi’i>n tentang larangan menulis fatwa mereka 

itu karena sebab yang lain, yaitu kekhawatiran akan bercampurnya hadis dengan 

pendapat mereka.
23

 

Upaya untuk mengumpulkan dan membukukan hadis telah dilakukan pertama 

kali oleh khalifah ‘Umar bin ‘Abdul ‘Azi>z. Hal-hal yang mendorong untuk 

melakukan pengumpulan dan pembukuan hadis sebagai berikut: 

1. Tidak adanya larangan pembukuan, sedangkan al-Qur’an telah di dihafal oleh 

ribuan orang, dan telah dikumpukan dan dibukukan pada masa ‘Us\man, 

sehingga dapat dibedakan secara jelas antara al-Qur’an dengan Hadis dan 

tidak ada kemungkinan untuk tercampur antara keduanya. 

2. Khawatir akan hilangnya hadis, karena ingatan kuat yang menjadi kelebihan 

orang Arab semakin melemah, sedangkan para ulama telah menyebar 

dibeberapa penjuru negeri Islam setelah terjadi perluasan wilayah 

kekuasaannya, dan masing-masing dari mereka mempunyai ilmu, maka 

diperlukan pembukuan hadis Rasulullah saw. Untuk menjaga agar tidak 

hilang. 
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3. Munculnya pemalsuan hadis akibat perselisihan politik dan mazhab 

(golongan)setelah terjadinya fitnah, dan terpecahnya kaum muslimin menjadi 

pengikut ‘Ali dan pengikut Mu’a >wiyah dan Khawa>rij yang keluar dari 

keduanya.Masing-masing golongan berusaha memperkuat mazhabnya dengan 

cara menakwil al-Qur’an bukan yang sebenarnya, atau membuat nas-nas 

hadis dan menisbatkan kepada Rasulullah apa yang tidak beliau katakana 

untuk memperkuat pendapat mereka. Perbuatan demikian dilakukan oleh 

Syi’ah. Sedangkan Khawarij tidak membolehkan perbuatan dusta dan 

menganggap kafir bagi orang yang berbuat dosa besar, apalagi berdusta 

kepada Rasulullah saw.  

Diriwayatkan dari Ibnu Syiha>b berkata, ‚kalaulah tidak karena adanya hadis-

hadis yang datang dari belahan Timur yang tidak kami ketahui keberadaannya, 

niscaya aku tidak akan menulis dan tidak mengizinkan penulisan hadis. Karena 

itulah, ‘Umar bin ‘Abdul ‘Azi>z menulis surat kepada Abu> Bakar Muhammad bin 

‘Amru bin Hazm, pejabat kota Madinah, mengatakan lihatlah kepada Hadis 

Rasulullah saw atau hadis yang diriwayatkan oleh Amrah lalu tulislah, karena aku 

khawatir akan lenyapnya ilmu dan meninggal orang yang membawanya. Dalam 

sebuah riwayat, bahwasanya ‘Umar bin Abdul Aziz memerintahkannya untuk 

menulis ilmu dari ‘Amrah binti Abdurrahman dan al-Qasim bin Muhammad bin Abu> 

Bakar, Umar juga menulis surat ke negeri-negeri yang lain, kepada para penguasa 

dan yang lainnya, ‚ lihat dan perhatikan kepada hadis Rasulullah saw. Lalu 

kumpulkanlah.
24

 

Akan tetapi upaya pengumpulan ini belum menyeluruh dan sempurna karena 

‘Umar bin Abdul Azis wafat sebelum Abu Bakar bin  Hazm mengirimkan hasil 
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pembukuan hadis kepadanya. Para ahli hadis memandang bahwa upaya Umar bin 

Abdul Aziz merupakan langkah awal dari pembukuan hadis. Mereka mengatakan, 

pembukuan hadis ini terjadi pada penghujung tahun ke 100 pada masa Khalifah 

Umar bin Abdul Aziz atas perintahnya. Adapun upaya pembukuan hadis yang 

sebenarnya dan menyeluruh dilakukan oleh Imam Muhammad bin Syiha>b al-Zuhri, 

yang menyambut seruan khalifah Umar bin Abdul Aziz dengan tulus yang didasari 

karena kecintaan pada hadis Rasulullah dan keinginannya untuk melakukan 

pengumpulan. 

Upaya menyeluruh ini menjadi permulaan bagi para penyusun hadis 

berikutnya yang tersebar di berbagai negeri. Para ulama mengatakan seandainya 

tidak ada al-Zuhri tentu akan banyak sunnah Rasulullah yang lenyap. ‚ mereka 

berkata, orang yang pertama kali membukukan ilmu hadis adalah Ibnu Syiha>b al-

Zuhri. ‚ dari Ibnu Syiha >b berkata, ‚ belum ada seorang pun sebelumku yang 

membukukan ilmu ini kecuali pembukuan yang aku lakukan.
25

 

Pembukuan hadis pada mulanya belum disusun secara sistematis dan tidak 

berdasarkan pada urutan bab-bab pembahasan ilmu. Upaya pembukuan ini kemudian 

banyak dilakukan oleh orang setelah al-Zuhri dengan cara yang berbeda-beda, 

sebagian besar di antaranya mengumpulkan hadis Nabi saw. Yang bercampur dengan 

perkataan sahabat dan fatwa para tabi’i>n. kemudian para ulama hadis menyusunnya 

secara sistematis dengan menggunakan metode berdasarkan sanad dan berdasarkan 

bab. 

Ibnu hajar berkata, ‚orang yang pertama melakukan demikian itu adalah al-

Rabi>’ bin S}ubaih (wafat 16 H) dan Said bin Abi> Arubah (wafat 156 H) hingga 

kepada para ulama thabaqat (lapisan) ketiga (dari kalangan tabi’in). Imam Malik 
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menyusun al-Muwat}t}a’ di Madinah, Abdullah bin Juraij di Mekah, al-Auza>’I di 

Syam, Sufyan al-Ts}}auri di Kufah, Hamad bin Salamah bin Dinar di Basrah.
26

   

Menurut Azami kemanpuan ilmiah yang dimiliki ummat Islam telah 

memungkinkan mereka melakukan penulisan terhadap hadis-hadis nabi. Tetapi 

pendapat yang dominan di kalangan para sarjana dan ilmuwan adalah bahwa hadis-

hadis itu hanya disebarkan melalui mulut ke mulut (secara Lisan) sampai akhir abad 

pertama hijriyah. Sedangkan orang pertama kali yang mempunyai ide untuk menulis 

adalah Khalifah Umar bin Abdul Aziz, dimana beliau mengirimkan surat kepada 

Abu Bakar bin Muhammad bin Hazm, yang mengatakan, ‚periksalah dan tulislah 

semua hadis-hadis nabi, sunnah-sunnah yang sudah dikerjakan, atau hadis dari 

Amrah; karena saya khawatir hal itu akan punah.
27

  

Khalifah ‘Umar bin ‘Abdul Azi>s juga memberikan tugas kepada Ibnu Syiha>b  

al-Zuhri dan lain-lain untuk mengumpulkan dan menuliskan hadis. Ibnu Hajar 

menukil pendapat para ulama mengatakan bahwa jamaah sahabat dan tabi’in enggan 

menulis hadis, mereka lebih cenderung untuk mengajarkannya secara lisan seperti 

halnya mereka menerimanya dengan lisan. Akan tetapi setelah kecenderungan 

menghapal mulai menurun dan para ulama mengkhawatirkan punahnya hadis, 

mereka lalu menulisnya. Yang pertama kali menulisnya adalah Ibnu Syiha>b al-Zuhri 

atas perintah ‘Umar bin ‘Abdul Azis pada akhir abad pertama hijriyah. Setelah itu 

penulisan hadis berkembang banyak, begitu pula penulisan buku-buku lain. Dengan 

begitu banyak kebaikan diperoleh.
28
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Tentang al-Zuhri sebagai orang yang pertama yang menulis hadis, para 

orientalis berbeda pendapat. Muir menerima pendapat tersebut dan memberikan 

komentar bahwa sebelum pertengahan abad kedua belum ada kumpulan tulisan hadis 

yang dapat diandalkan. Sedang Guilaume mengatakan bahwa al-Zuhri orang yang 

pertama menulis hadis adalah palsu. Goldziher dan Schacht justru lebih ekstrim dari 

pada yang lain. Schacht  mengatakan, untuk mengetahui motivasi pendapat yang 

palsu itu perlu dibaca kembali tulisan Goldziher dalam bukunya‛ Muhammedanische 

Studien‛  dan tulisan Mirza Kazimbik dalam al-Risa>lah al-Asiawiyah.‛ Di bagian 

lain Schacht mengatakan, sangat sulit sekali menganggap bahwa hadis-hadis yang 

ada kaitannya dengan fiqh itu ada yang sahih. Sebab hadis-hadis itu dibuat untuk 

diedarkan di kalangan masyarakat sejak paruh pertama dari abad kedua sampai 

seterusnya. Dari keterangan di atas dapat diketahui bahwa penulisan hadis yang 

dilakukan al-Zuhri> itu menurut Schacht adalah palsu. Sebab hadis-hadis fiqh 

menurutnya baru muncul sesudah ‘Umar bin ‘Abdul Azis.
29

  

 

C. Latar Belakang Perbedaan dan Penetapan Periodisasi 

Usaha mempelajari sejarah pertumbuhan dan perkembangan hadis ini 

diharapkan dapat mengetahui sikap dan tindakan umat Islam yang sebenarnya, 

khususnya para ulama ahli hadis, terhadap hadis serta usaha pembinaan dan 

pemeliharaan mereka pada tiap-tiap periodenya sampai akhirnya terwujud kitab-

kitab hasil tadwin secara sempurna. Sebab studi tentang keberadaan hadis ini selalu 

semakin menarik untuk dikaji seiring dengan perkembangan nalar manusia yang 

semakin kritis. Apalagi yang terlibat dalam wacana ini bukan hanya kalangan umat 

Islam, melainkan juga melibatkan kalangan orientalis. Bahkan menguatnya kajian 
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hadis dalam dunia Islam tidak lepas dari upaya umat Islam yang melakukan counter  

balik terhadap sangkaan-sangkaan negatif di kalangan orientalis terhadap keaslian 

hadis.
30

  

Goldziher misalnya, ia meragukan sebagian besar keaslian hadis, bahkan yang 

diriwayatkan oleh Bukhari sekalipun. Salah satu alasannya adalah jarak semenjak 

wafatnya Nabi Muhammad saw. Dengan masa upaya pentadwinan hadis sangat jauh, 

menurutnya sangat sulit untuk menjaga orisinalitas hadis tersebut. Oleh karena itu, 

mengkaji sejarah ini berarti melakukan upaya mengungkap fakta-fakta yang 

sebenarnya sehingga sulit untuk ditolak keberadaannya. 
31

 

Perjalanan hadis pada tiap-tiap periodenya mengalami berbagai persoalan dan 

hambatan yang dihadapinya yang antara periode-periode dengan periode lainnya 

tidak sama, maka pengungkapan sejarah persoalannya perlu diajukan cirri-ciri 

khusus dan persoalan-persoalan tersebut. Tetapi diantara ulama tidak seragam dalam 

menyusun periodisasi pertumbuhan dan perkembangan hadis ini. Ada yang 

membaginya kepada tiga periode saja, seperti masa Rasul saw, sahabat dan tabi’in, 

masa pentadwinan dan masa setelah pentadwinan, ada yang membaginya kepada 

periodisasi yang lebih yang lebih terinci, sampai lima atau tujuh periode, dengan 

spesifikasi yang cukup jelas. 

Setelah pembahasan tentang pentingnya kodifikasi hadis atau dikenal dengan 

masa pembukuan hadis. Menurut Idri sebagaimana dia mengutip pendapat dari 

Muhammad Abu Zahw menjelaskan setelah masa kodifikasi hadis serta pentingnya 

kajian itu maka pembahasan selanjutnya dilanjutkan dengan masa seleksi hadis. 

Yang dimaksud dengan dengan masa seleksi atau penyaringan disini,ialah masa 
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upaya para mudawwin  hadis yang melakukan seleksi secara ketat, sebagai 

kelanjutan dari upaya para ulama sebelumnya yang telah berhasil melahirkan suatu 

kitab tadwin. Masa ini dimulai sekitar akhir abad II atau awal abad III atau ketika 

pemerintahan dipegang oleh dinasti Bani ‘Abbasiyah, khususnya sejak masa al-

Makmun sampai dengan akhir abad III atau awal abad IV, masa al-Muktadir. 

Munculnya periode seleksi ini, sebagaimana telah dijelaskan, karena pada periode 

tadwi>n belum berhasil dipisahkan beberapa hadis yang berasal dari sahabat (Mauquf) 

dan dari tabi’in (maqthu) dari hadis yang berasal dari Nabi (marfu’). Begitupula 

belum bisa dipisahkan beberapa hadis yang dha’if dari yang sahih. Bahkan masih 

adanya hadis maud}u’ (Palsu) yang tercampur pada hadis-hadis yang sahih. Masa ini 

disebut dengan ‘as}r al-tajri>d wa al-Tas}h}i>h wa al-Tanqi>h (masa penerimaan, 

mentashihkan dan penyempurnaan).
32

 

Dilihat dari sisi politik, Daulah Bani ‘Abbasiyah yang berpusat di Bagdad 

pada masa ini mengalami kemunduran. Banyak wilayah yang membebaskan diri 

hingga terbentuk dinasti-dinasti kecil, sehingga kekuatan umat Islam menjadi lemah. 

Akan tetapi, walaupun dari segi politik lemah, gerakan keilmuan tetap berjalan 

sebagaimana masa-masa sebelumnya. Para ulama melakukan perjalanan (rihlah) dari 

suatu daerah ke daerah lain dalam rangka mencari dan menyebarkan ilmu yang 

mereka miliki.  

Mereka saling bertemu dan saling menerima periwayatan hadis. Kemudian, 

hadis yang mereka terima di tashihkan kepada para ulama yang kompeten. Kitab-

kitab hadis yang disusun pada masa ini sangat banyak  diantaranya adalah sahih 

Bukhari, karya Imam Bukhari, sahih Muslim karya Imam Muslim, beberapa kitab al-

Sunan antara lain, Sunan Abu Dawud karya Abu> Dawu>d al-Sijista>ni>, Sunan al-
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Tirmi>z\>i, Karya al-Tirmi>z\i> oleh al-Tirmi>z\i>, Sunan al-Nasa>i, karya al-Nas>ai, Sunan 

Ibnu Ma>jah, karya Ibnu Ma>jah, Sunan al-Da>rimi>, Karya al-Da>rimi> dan Sunan Sa’id 

Ibnu al-Mans}u>r, karya Ibnu Sa’id al-Mansur.
33

 

Pada masa ini para ulama bersungguh-sungguh mengadakan penyaringan 

hadis yang diterimanya. Mereka berhasil memisahkan hadis-hadis yang mauqu>f (dari 

sahabat) dan Maqt}u ’(dari tabi’i>n) dari yang marfu’, meskipun berdasarkan 

penelitian para ulama berikutnya ditemukan tersisipkannya hadis-hadis yang daif 

pada kitab-kitab yang sahih.  

Pada masa ini tidak seorang pun ulama yang membukukan hadis dengan 

menukil dari kitab lain. Mereka membukukan hadis berdasarkan hadis-hadis yang 

diterima dari para periwayat. Selain menyusun kitab-kitab hadis, mereka juga 

menyusun kitab-kitab yang berisi teori-teori untuk mentashih hadis. Para ulama 

antusias menulis ilmu-ilmu yang berkaitan dengan hadis, ada yang mengarang kitab 

tentang sejarah para periwayat, ‘illat hadis, dan lain-lain. Secara umum, abad ketiga 

Hijriah ini merupakan masa keemasan dalam peradaban Islam.
34

 

                                                             
33

 Idri, Studi Hadis, h. 49. 

34
 Idri, Studi Hadis, h.50 



36 

 

BAB III 

PERIODISASI MENURUT HASBI ASH SIDDIEQI   DAN M. SYUHUDI 

ISMAIL 

A. Periodisasi Menurut Hasbi Ash Siddieqi  

1. Biografi Hasbi Ash Siddieqi  

Teungku Muhammad Hasbi al- S}iddi>qi lahir di Lhoksumawe, Aceh Utara 

10 Maret 1904 ditengah keluarga ulama pejabat. Dalam tubuhnya mengalir darah 

campuran Arab. Dari silsilahnya diketahui bahwa ia adalah keturunan ketiga 

puluh tujuh dari Abu> Bakr Ash Siddieqi . Anak dari pasangan Teungku Amrah, 

Putri Teungku Abdul Azis pemangku jabatan Kadi (hakim) Chik Maharaja 

Mangkubumi dan al-H}a>j Teungku Muhammad Husein Ibnu Muhammad Mas’ud. 

Ketika berusia 6 tahun ibunya wafat dan diasuh oleh Teungku Syamsiah, salah 

seorang bibinya. Sejak berusia 8 tahun Hasbi meudagang  (nyantri) dari dayah 

(pesantren ) satu ke dayah yang lain yang berada dibekas pusat kerajaan pasai 

tempo dulu. 

Ada beberapa sisi menarik pada diri Muhammad Hasbi, antara lain: 

pertama, ia adalah seorang otodidak. Pendidikan yang ditempuhnya dari dayah ke 

dayah, dan hanya satu  setengah tahun duduk di bangku sekolah al-Irsya>d (1926). 

Dengan basis pendidikan formal seperti itu , ia memperlihatkan dirinya sebagai 

seorang pemikir. Kemanpuannya selaku seorang intelektual diakui oleh dunia 

Internasional. Ia diundang dan menyampaikan makalah dalam International 

Islamic Colloquium yang diselenggarakan di Lahore Pakistan (1958). Selain itu , 

berbeda dengan tokoh lainnya ia telah mengeluarkan suara pembaharuan sebelum 

naik haji atau belajar di Timur Tengah. 

Kedua, ia mulai bergerak di Aceh, di lingkungan masyarakat yang dikenal 

fanatik, bahkan ada yang menyangka ‚angker.‛ Namun Hasbi pada awal 



  37 

 

perjuangannya berani menentang arus. Ia tidak gentar dan surut dari 

perjuangannya demi kendatipun karena itu, ia dimusuhi, ditawan dan diasingkan 

oleh pihak yang tidak sepaham dengannya. 

Ketiga, dalam berpendapat ia merasa dirinya bebas tidak terikat dengan 

pendapat kelompoknya. ia berpolemik (bermasalah) dengan orang-orang 

Muhammadiyah dan Persis, padahal ia juga anggota dari kedua perserikatan itu. 

Ia bahkan berani berbeda pendapat dengan jumhur ulama, sesuatu yang langkah 

terjadi di Indonesia. 

Keempat, ia adalah orang di Indonesia yang sejak tahun (1940) dan 

dipertegas lagi pada tahun 1960, menghimbau perlunya disusun fiqh yang 

bekepribadian Indonesia. Himbauan ini menyentak sebagaian ulama Indonesia. 

Mereka angkat bicara menentang fiqh ( hukum in concrete) di  Indonesia-kan 

atau dilokalkan bagi mereka fiqh dan syariat (hukum in abstracto) adalah 

semakna dan sama-sama universal. Kini setelah berlalu tiga puluh lima tahun 

sejak 1960, suara-suara yang menyatakan masyarakat muslim Indonesia 

memerlukan ‚Fikih Indonesia‛ terdengar kembali. Namun sangat disayangkan, 

mereka enggan menyebut siapa penggagas awalnya. Mencatat penggagas  awal 

dalam sejarah adalah suatu kewajiban, demi tegaknya kebenaran sejarah. Semasa 

hidupnya, Muhammad Hasbi telah menulis 72 buku dan 50 artikel dibidang 

tafsir, hadis, fiqh dan pedoman ibadah umum.  

Dalam karir akademiknya, menjelang wafat, memperoleh dua gelar 

Doctor Honoris Causa karena jasa-jasa nya terhadap perkembangan perguruan 

Tinggi Islam dan perkembangan ilmu pengetahuan keislaman di Indonesia. Satu 

diperoleh dari Universitas Islam Bandung (UNISBA) pada tanggal 22 Maret 

1975, dan dari IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tanggal 29 Oktober 1975. 
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Pada tanggal 9 Desember 1975, setelah beberapa hari memasuki karantina 

haji, dalam rangka menunaikan ibadah haji, beliau berpulang ke rahmatullah, dan 

jasad beliau dimakamkan dipemakaman keluarga IAIN Ciputat Jakarta. Pada 

upacara pelepasan  jenazah almarhum, turut  member sambutan  almarhum  Buya 

Hamka, dan pada saat pemakaman beliau dilepas  oleh almarhum  Mr.  Moh. 

Rum. Naskah  terakhir  yang beliau  selesaikan  adalah Pedoman Haji yang kini  

banyak beredar di masyarakat luas.
1
 

 

2. Periodisasi Hadis menurut Hasbi Ash Siddieqi  

Apabila kita pelajari dengan seksama suasana dan keadaan-keadaan yang 

telah dilalui hadis sejak zaman tumbuhnya hingga zaman sekarang ini, dapatlah 

kita menarik sebuah garis bahwa hadis Rasul saw. Sebagai dasar tasyri’ yang 

kedua dan telah melalui enam periode dan sekarang sedang menempuh periode 

ketujuh yaitu sebagai berikut: 

a. Masa pertama: masa wahyu dan pembentukan hukum serta dasar-dasarnya 

dari permulaan Nabi bangkit (ba’ats}, diangkat sebagai Rasul) hingga beliau 

wafat pada tahun 11 H. (dari 13 SH-11H). 

1) Masa pertumbuhan hadis dan cara sahabat memperolehnya 

Rasul hidup di tengah-tengah masyarakat sahabatnya. Mereka dapat 

bertemu dan bergaul dengan beliau secara bebas. Tidak ada ketentuan protokol 

yang menghalangi mereka bergaul dengan beliau,yang tidak dibenarkan, hanyalah 

mereka langsung masuk ke rumah Nabi, ketika beliau tidak ada di rumah dan 

berbicara dengan para istri Nabi tanpa hijab. Nabi Muhammad saw. bergaul 

dengan mereka di rumah, di mesjid, di pasar, di jalan dan dalam safar dan di 

dalam had}r. 
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Seluruh perbuatan nabi, demikian juga seluruh ucapan dan tutur kata 

beliau menjadi sasaran perhatian para sahabat. Segala gerak-gerik beliau mereka 

jadikan pedoman hidup. Karena kesungguhan untuk meneladani beliau para 

sahabat yang rumahnya jauh dari masjid, silih berganti mendatangi majelis Nabi. 

2
 Menurut riwayat al- Bukhari menerangkan: 

ُفُُِٟوُْٕذُُ ٌَُُُِِِٟٓالأَْٔظبَسِ أََٔبَُٚجبَسٌ

ُعََٛاٌُِٟ ََُُِِِْٟٓ٘ٚ ُِٓص٠َْذٍ ُثْ ١ََِّخَ
ُ
ثَُِٕٟأ

ُاٌُّضُٚيَُ َُٔزََٕبَٚةُ َُٚوَُّب اٌَّذ٠َِٕخِ

ُع١ٍََُُِْٗعٙذُعٍََٝ ُاُلله ُطٍََّٝ ُاللََِّّ سَعُٛيِ

٠ًَُِْٛب،ُ ضِيُ َُٚأَْٔ ٠ًَُِْٛب ٠َُْٕضِيُ َٚعٍَََُّ،

ُرٌَِهَُاُافَئِرَُ ُثِخجََشِ ُجئِْزُُٗ ذُ َٔضٌَْ

َُٚإِرَاُ َُٚغ١َْشِِٖ، ِٟ ُاٌَٛدْ َُِِٓ ا١ٌََِْٛ

ُطبَدجُِِٟ ُفََٕضَيَ ُرٌَِهَ، ُِِضًَْ ُفَعًََ َٔضَيَ

ُفَُ ْٛثَزِِٗ، َُٔ ُثَبثُِٟالأَْٔظبَس٠َََُُِّْٛ ضشََةَ

َُُ٘ٛ؟ُ صََّ
َ
ُأ ُفَمَبيَ: ُشذ٠َِذًا، ضشَْثًب

ُلَذُْ ُفَمَبيَ: ،ِٗ١ْ ُإٌَِ ُفَخشََجْذُ فَفَضِعْذُ

ُ ُعظ١ٌَُِ. ِْشٌ
َ
ُأ ُاللهُدذََسَ ُسعٛي طٍك

ٔغبئُٗلٍذُلذُوٕذُاظُٓاُْراٌهُ

ُاٌظجخ,شذددُ ُط١ٍذ ُارا ُدزٟ وبئٓ

ُعٍُٟ ُفذخٍذ ُٔضٌذ ُصُ ُص١بثٟ عٍٟ

ُا١ٌُِّٕٛٓ ُاَ دفظخ.٠عٕٟ

ُ ُفمٍذ:ثٕزٗ.فبرا ُرجىٟ ُٟ٘

ُع١ٍََُِْٗا ُاُلله ُطٍََّٝ ُاللََِّّ ُسَعُٛيُ طٍََّمَىَُّ

ُدَخٍَْذُُ ُصَُّ دْسِٞ،
َ
ُأ ُلَا ذْ: ُلَبٌَ َٚعٍَََُّ؟
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َُٚعٍَََُُّ ُع١ٍََِْٗ ُاُلله ُطٍََّٝ  ِٟ ُاٌَّجِ عٍََٝ

ُِٔغبَءَن؟َُ طٍََّمْذَ
َ
ُأ ُلَبئٌُِ: َُٚأََٔب فَمٍُْذُ

وْجَشُُ«ُلاَُ»لَبيَ:ُ
َ
.فَمٍُْذُ:ُاللََُُّّأ

3 
Artinya:  

Aku dan seorang temanku (tetanggaku) dari golongan Anshar bertempat di 

kampung Umayyah Ibnu Yazi, sebuah kampung yang jauh dari kota 

Madinah. Kami berganti-ganti datang kepada Rasul. Kalau hari ini aku yang 

turun, esok tetanggaku yang pergi. Kalau aku yang turun, aku beritakan 

kepada tetanggaku apa yang aku dapati dari Rasulullah saw. Kalau dia yang 

pergi, demikian juga. Pada suatu hari, pada hari gilirannya, sahabatku pergi. 

Sekembalinya dia mengetuk pintu rumah dengan keras sekali serta berkata. 

‚adakah Umar di dalam? Aku terkejut lalu keluar mendapatinya. Ia 

menerangkan bahwa telah terjadi satu keadaan yang penting. Rasul telah 

mentalak istri-istrinya. Aku memang sudah menduga terjadi peristiwa ini. ‚ 

sesudah sholat subuh , saya pun berkemas lalu pergi. Sesampai di kota, saya 

masuk ke rumah Hafsah. Saya dapati dia sedang menangis. Maka saya 

bertanya: apakah engkau telah ditalak oleh Rasul? ‚Hafsah menjawab: ‚Saya 

tidak tahu.‛ Apakah anda telah mentalak istri-istri anda nabi menjawab ‚ 

tidak ketika pun saya mengucapkan Allahu Akbar. 

Riwayat ini menerangkan, bahwa para sahabat sangat memperhatikan 

gerak-gerik nabi dan merasa perlu untuk mengetahui segala apa yang disabdakan. 

Mereka menyakini bahwa mengikuti dan menaati nabi merupakan suatu perintah. 

Kabilah-kabilah yang tinggal jauh dari kota Madinah selalu mengutus seorang 

anggotanya untuk pergi mendatangi Nabi untuk mempelajari hukum-hukum 

agama. Sepulang mereka ke kampungnya, mereka mengajarkan kepada kawan-

kawan sekampungnya. Sebahagian sahabat Nabi  sengaja datang  dari tempat 

yang jauh mendatangi nabi hanya untuk menanyakan sesuatu hukum syar’i.4 

Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam sahih-nya dari Uqbah ibn al-Harits, 

bahwa ada seseorang wanita menerangkan kepadanya (Uqbah), bahwa dia telah 

menyusui Uqbah dan istrinya. Mendengar itu (Uqbah) yang ketika itu berada di 
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Mekah  terus berangkat menuju ke Madinah. Sesampainya kepada Nabi saw., 

Uqbah pun bertanya tentang hukum Allah mengenai seseorang yang 

memperistrikan saudara sepersusuannya, tanpa mengetahuinya kemudian baru 

diterangkan oleh yang menyusui mereka. Maka Nabi saw. Menjawab, Kaifa wa 

qad qila = bagaimana, padahal telah diterangkan orang… mendengar itu Uqbah 

dengan serta merta menceraikan istrinya, kemudian istrinya itu menikah kembali 

dengan orang lain.
 5
  

Kerapkali para sahabat bertanya kepada para istri Nabi saw. Tentang 

suatu hukum yang berkaitan erat antara seseorang dengan istrinya karena para 

istrinya karena para istri Rasul itu mengetahui, bagaimana nabi memperlakukan 

mereka. 

Diriwayatkan oleh Malik dari At}a’ ibn Yassar bahwa seorang sahabat 

mengirimkan istrinya untuk bertanya kepada Rasul saw tentang hukum mencium 

istri ketika berpuasa. Maka Ummu Salamah memberitahukan kepada wanita 

yang bertanya itu, bahwa nabi pernah menciumnya ketika beliau sedang 

berpuasa. Wanita tersebut menerangkan hal itu kepada suaminya. Maka lelaki itu 

berkata, ‚Aku bukan seperti Rasulullah saw Allah menghalalkan bagi Rasul-Nya 

apa yang dikehendaki. Perkataan ini sampai kepada Nabi saw. Karena itu Nabi 

saw. marah ketika mendengarnya seraya berkata: 

ُدذََّصََٕبُ ُلَبيَ: ُاٌشَّصَّاقِ، ُعجَْذُ دذََّصََٕب

ُعَُْٓعشَُْٚحَ،ُلَبيَُ ،ِ ٞ ُِٓاٌضُّْ٘شِ َِعَّْشٌ،ُعَ

دْغتُُِ
َ
حُُعضَُّْبَُْثَُِِْٓظْعٍُُْٛأ

َ
دَخٍََذُْاِْشَأ

ُدى١ٍَُُِعٍََُٝعبَئِشخََُ ُثِْٕذَ خَ
ٌَْٛ اعََّْٙبُخَ

ُ ُثَبرَّحُ َُِبََُِٟٚ٘ زَُٙب ُفَغؤٌََْ ١َْٙئَخِ اٌْ

٠َُمَُُُٛا١ًٌٍََّْ،ُ ُصَْٚجِٟ ذْ: ُفَمَبٌَ شؤَُْٔه؟ِ
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طٍََُّٝاللهُُ ُُّٟ ٠ََٚظَُُُٛاٌََّٙبسَ،ُفَذَخًََُاٌَّجِ

ُُٗ ٌَُ ُرٌَِهَ ُعبَئِشخَُ ُفَزَوَشَدْ َُٚعٍَََُّ ع١ٍََِْٗ

َُٚعٍَََُُّ ُع١ٍََِْٗ ُاُلله ُطٍََّٝ ُاِلله ُسَعُٛيُ َٟ فٍََمِ

ُفَمَبيَُ ٠َُبعضَُّْبَْ ُإَُِّْ : "ُ عضَُّْبُْ

فََّبُ
َ
ُع١ٍَََْٕب،ُأ ُرُىْزَتْ ُْ ٌَُ اٌشَّْ٘جَب١َِّٔخَ

خْشبَوُُُْللََِّّ،ُ
َ
عَْٛحٌ،ُفََٛاِللهُإِِٔ ُٟأ

ُ
هَُفَُِّأ ٌَ

دْفَظىٌُُُُِْذذُُٚدُِِٖ
َ
َٚأ

6
 

Artinya:  

“Telah menceritakan kepada kami Abdurrazaq, dia berkata; telah 

menceritakan kepada kami Ma'mar dari Azzuhri dari Urwah berkata; 

"Isteri Utsman bin Madz'un menemui Aisyah, aku menduga namanya 

adalah Khoulah binti Hakim. Ketika itu ia dalam keadaan yang 

mengenaskan. Aku bertanya kepadanya; 'Ada apa denganmu'?" Ia 

menjawab; "Suamiku bangun diwaktu malam dan berpuasa disiang hari." 

Kemudian Nabi shallallahu'alaihi wa sallam masuk dan Aisyah pun 

menceritakan apa yang terjadi, Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam pun 

menemui Utsman, beliau bersabda: "Wahai Utsman! sesungguhnya 

berperilaku seperti rahib itu tidak pernah ditetapkan dalam agama kita, 

bukankah aku adalah suri teladanmu?, demi Allah, sesungguhnya aku 

adalah orang yang paling takut kepada Allah daripada kalian, dan aku 

adalah orang yang paling menjaga hukum-hukumnya-Nya." 

Para sahabat menerima hadis (syariah) dari Rasul saw. Adakalanya secara 

langsung, yakni meraka langsung mendengar sendiri dari Nabi, baik karena ada 

sesuatu persoalan yang diajukan oleh seseorang lalu nabi saw. menjawabnya, 

ataupun karena nabi sendiri yang memulai pembicaraan, atau secara tidak 

langsung yaitu mereka menerima dari sesama sahabat yang telah menerima dari 

Nabi, atau mereka menyuruh seseorang bertanya kepada Nabi jika mereka sendiri 

malu untuk bertanya.
7
 

                                                             
6
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7
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2) Para Sahabat tidak sederajat dalam mengetahui keadaan Rasul 

Semua sahabat umumnya menerima hadis dari nabi saw. Namun, dalam 

hal ini, para sahabat tidak sederajat dalam mengetahui keadaan Rasul. Ada yang 

tinggal di kota, di dusun, berniaga, bertukang. Ada yang sering berada di kota, 

ada pula yang sering bepergian, ada yang terus-menerus beribadah, tinggal di 

masjid dan tidak bekerja. Nabi pun tidak selalu mengadakan ‚ceramah terbuka‛. 

Kadang-kadang saja beliau melakukan yang demikian.
8
 

Ceramah terbuka diberikan nabi hanya tiap hari jum’at, hari raya dan 

waktu-waktu yang tidak ditentukan, jika keadaan menghendaki. Diriwayatkan 

oleh al-Bukhari dari Ibnu Mas’ud: 

ُلَبيَ:ُ ٠ُُٛعفَُ، ُثُْٓ ُُِذََّذُ دذََّصََٕب

ثُِٟ
َ
خْجَشََٔبُعف١َُْبُْ،ُعَُِٓالأعََّْشِ،ُعَُْٓأ

َ
أ

ُوَبَُْ ُلَبيَ: َُِِٓغعُْٛدٍ، ُِٓاثْ ُعَ َٚائًٍِ،

طٍََُّٝاللهُُع١ٍَََُِْٗٚعٍَََُُّ ُُّٟ َٕبُ»اٌَّجِ ٠َزَخٌَُّ

ُوَشَاَ٘خَُ ُالأ٠ََّبَِ، ُفِٟ َّْٛعِظخَِ ثِبٌْ

«اٌغَّآَِخُِع١ٍَََْٕب
ُ9 

Artinya: 

Dari Muh}ammad bin Yu>suf berkata Telah mengabarkan kepada kami Sufya>n 

dari A’mas dari Abi> Wa>il dari Ibnu Mas'ud berkata : Nabi saw. Selalu 

mencari waktu-waktu yang baik untuk memberikan pelajaran supaya kami 

tidak bosan.  

Lantaran inilah Masru>q berkata, ‚saya banyak berada semajelis dengan 

para sahabat. Di antara mereka yang saya dapat ibarat kolam kecil, hanya 

mencukupi buat minum satu orang, ada yang mencukupi buat dua orang dan ada 

yang tidak kering airnya, walupun terus-menrus diminum oleh penduduk bumi 

ini.
10
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3) Para sahabat yang banyak menerima pelajaran dari Nabi saw. 

Para sahabat yang banyak memperoleh pelajaran dari Nabi saw. Dapat 

dibedakan menjadi kelompok sebagai berikut: 

a) Yang mula-mula masuk Islam yang dinamai dengan Assa>biqu>na al-awwalu>n 

seperti Khulafa>u al-Ra>syidi>na dan Abdullah ibnu Mas’ud. 

b) Yang selalu berada disamping nabi saw. Dan bersungguh-sungguh 

menghapalnya, seperti Abu Hurairah dan yang mencatat yaitu Abdullah Ibnu 

Amr bin ‘As}h. 

c) Yang hidupnya sesudah nabi saw dapat menerima hadis dan sesama sahabat 

seperti Anas bin Ma>lik dan Abdullah Ibnu ‘Abbas. 

d) Yang erat hubungannya dengan nabi saw., yaitu Ummaha>t al-Mu’mini>n, 

seperti ‘A>isyah dan Ummu Salamah. Menurut catatan al-Z\aha>bi, ada 31 

orang S}ah}a>bi>  yang banyak meriwayatkan hadis diantaranya ‘A>isyah, Ummu 

Salamah dan Khulafa> al-Ra>syidi>n.
11

 

e) Para sahabat dalam menerima hadis nabi, berpegang kepada kekuatan 

hapalannya,yakni menerimanya dengan jalan hafalan bukan dengan jalan 

menulis. Sahabat-sahabat Rasul yang dapat menulis sedikit sekali. Mereka 

mendengar dengan hati-hati apa yang nabi sabdakan lalu tergambarlah lafal 

atau makna itu dalam dzihn (benak) mereka. Mereka melihat apa yang Nabi 

kerjakan. Mereka mendengar pula dari orang yang mendengarnya sendiri 

Rasul. Karena tidak semua sahabat pada setiap waktu dapat menghadiri 

majelis nabi, maka mereka menghapal hadis dan menyampaikannya kepada 

orang lain secara hafalan pula. Hanya beberapa orang sahabat saja yang 

mencatat hadis yang didengarnya.
12
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f) Sebab-sebab hadis tidak ditulis setiap kali nabi saw menyampaikannya 

Semua penulis sejarah Rasul, ulama hadis dan umat Islam menetapkan 

bahwa al-Qur’an memperoleh perhatian penuh dari Rasul dan dari para sahabat. 

Rasul memerintahkan para sahabat untuk menghafal al-Qur’an dan menulisnya di 

keping-kepingan tulang, pelepah kurma, batu dan lain-lain. Ketika Rasulullah 

saw. Wafat, al-Qur’an telah dihapal dengan sempurna dan telah lengkap ditulis, 

hanya saja belum dikumpulkan dalam sebuah mus{h}af. 

Hadis dan sunnah, walaupun merupakan sumber yang penting pula dari 

sumber-sumber tasyri’ tidak memperoleh perhatian yang demikian, hadis dan 

sunnah tidak ditulis secara resmi, tidak diperintahkan orang menulisnya 

sebagaimana perintah menuliskan al-Qur’an.
13

 

Boleh jadi, perbedaan-perbedaan perhatian dan tidak membukukan hadis 

disebabkan oleh faktor-faktor berikut: 

1) Mentadwinkan (membukukan) ucapan, amalan serta muamalah nabi 

adalah suatu hal yang sukar, karena memerlukan adanya segolongan 

sahabat yang terus-menerus harus menyertai nabi untuk menulis segala 

yang tersebut di atas, padahal orang-orang yang dapat menulis pada 

masa itu masih dapat dihitung. Oleh karena al-Qur’an merupakan 

sumber tasriy asasi, maka dikerahkan beberapa orang penulis untuk 

menulis al-Qur’an dan Nabi memanggil mereka untuk menuliskan 

wahyu itu setiap kali turun. 

2) Karena orang Arab  disebabkan mereka tidak pandai menulis dan  

membaca tulisan-kuat berpegang kepada kekuatan hafalan dalam segala 

apa yang mereka ingin menghafalnya. Mempergunakan waktu untuk 

menghapal al-Qur’an yang diturunkan secara berangsur-angsur itu 
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adalah suatu hal yang mudah bagi mereka, namun tidaklah demikian 

terhadap Hadis. 

3) Dikhawatirkan akan bercampur dalam catatan sebagian sabda Nabi 

dengan al-Qur’an dengan tidak sengaja. Karena itu Nabi, melarang 

mereka menulis hadis karena khawatir sabda-sabdanya akan bercampur 

dengan firman Ilahi.
14

 

g) Kedudukan usaha menulis hadis di Masa Nabi saw. 

Ada riwayat-riwayat yang menceritakan bahwa sebagian sahabat 

mempunyai sah}ifah (lembaran-lembaran) yang tertulis hadis. Mereka 

membukukan sebagian hadis yang mereka dengar dari Rasulullah saw. Seperti 

sah}if>ah Abdullah Ibnu Amar  Ibnu As}h, yang dinamai ‚Al-S}adiqah.’’ 

Diriwayatkan oleh Bukha>ri bahwa Abu Hurairah berkata:  

ُلَبيَ:ُ ُاللََِّّ، ُعجَْذِ ُثُْٓ ُعٍَُِّ دذََّصََٕب

ُعَّْشٌٚ،ُ دذََّصََٕبُعف١َُْبُْ،ُلَبيَ:ُدذََّصََٕب

ُعَُْٓ َُُِٕجِ ٍٗ، ُثُْٓ َُْٚ٘تُ خْجَشَِٟٔ
َ
ُأ لَبيَ:

ُُ٘ش٠َْشَحَُ ثَب
َ
ُأ ُعَِّعْذُ ُلَبيَ: خ١ِِٗ،

َ
،ُأ

ٟ ُِطٍََُّٝاللهُُ»٠َمُٛيُ:ُ طذْبَةُِاٌَّجِ
َ
َِبُُِِْٓأ

ُعَُُْٕٗ ُدذ٠َِضًب وْضَشَ
َ
ُأ دذٌَ

َ
ُأ َُٚعٍَََُّ ع١ٍََِْٗ

ُثُِْٓ ُاللََِّّ ُعجَْذِ ُِِْٓ ُوَبَْ َُِب ُإِلاَّ ،ٟ ِِِٕ

وْزُتُُ
َ
«عَّْشٍٚ،ُفَئَُُِّٔٗوَب٠ََُْىْزُتَُُٚلاَُأ

15
ُ
Artinya:  

Telah menceritakan kepada kami Ali> bin Abdilla>h berkata telah 

menceritakan kepada kami Sufya>n berkata: Telah menceritakan kepada kami 

Amr berkata Telah mengabarkan kepada kami Wahbu bin Munabbih dari 

saudaranya berkata ; Aku telah mendengar Aba> Huraurah berkata: Tidak ada 

seorang dari sahabat Nabi saw. Yang lebih banyak (lebih mengetahui) hadis 

Rasul dari pada aku, selain Abdullah Ibn Amr  Ibnu Ash. Dia menuliskan apa 

yang dia dengar, sedangkan aku tidak menulisnya.‛ 

                                                             
14

Hasbi ash Siddieqi , Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis, h.31.  

15
Muhammad bin Isma>i>l Abu> Abdulla>h al-Bukha>ri>, Sahih al-Bukha>ri>, Juz I, h. 34. 



  47 

 

Adapula riwayat-riwayat yang menerangkan bahwa Ali mempunyai 

sebuah sahifah-sahifah ditulis di dalamnya hukum-hukum diyat yang diterapkan 

kepada keluarga dan lain-lainnya. Menurut sebuah riwayat Anas Ibnu Malik juga 

mempunyai sebuah buku catatan.Sebagian sahabat menyatakan kebenarannya 

terhadap upaya yang dilakukan Abdullah itu. Mereka berkata kepada Abdullah 

‚Anda selalu menulis apa yang Anda dengar dari Nabi saw.‛ Padahal beliau 

kadang-kadang dalam keadaan marah, lalu beliau menuturkan sesuatu yang 

dijadikan syariat umum.
16

  

Mendengar itu Abdullah pergi bertanya kepada Nabi, apakah boleh dia 

menulis hadis-hadis yang didengarnya dari Nabi. Maka nabi saw. menjawab: 

ثُِٟ
َ
ُأ ُثُْٓ ُثَىْشِ ثُٛ

َ
َُٚأ ُُِغذََّدٌ، دذََّصََٕب

١ْذُِش١َْجَخَ،ُلَبلا:ُدذََّصََٕب٠َُذ١َْٝ،ُعَُْٓعجَُُ

ُِٓعجَْذُِ ١ٌَِٛذُِثْ ُِٓاٌْ ُِٓالأخََْٕظِ،ُعَ ُثْ اللََِّّ

ُثُِْٓ ٠ُُٛعفَُ ُعَْٓ ُُِغ١ِشٍ، ثِٟ
َ
ُأ ِٓ ُثْ اللََِّّ

ُِٓعَّْشٍٚ،ُلَبيَ:ُ ُثْ َِبَ٘هَ،ُعَُْٓعجَْذُِاللََِّّ

ُُِِْٓسَعُٛيُِ عَّْعُُٗ
َ
وْزُتُُوَُُّشَٟءٍُْأ

َ
وُْٕذُُأ

س٠ِذُُ
ُ
ُطٍََُّٝاللهُُع١ٍَََُِْٗٚعٍَََُُّأ دفِْظَُٗ،ُُاللََِّّ

ُوَُُّ رَىْزُتُ
َ
ُأ َُٚلَبٌُٛا: ُلُش٠َْشٌ فَََٕٙزِْٕٟ

ُطٍََُّٝاللهُُع١ٍََُِْٗ َُٚسَعُٛيُُاللََِّّ ُرَغَّْعُُٗ شَٟءٍْ

غَضتَِ،ُ ُاٌْ ُفِٟ ٠َُزَىٍََُُّ ُثَششٌَ َٚعٍَََُّ

ىِزَبةِ،ُ ُاٌْ ِٓ ُعَ ِْغىَْذُ
َ
ُفَؤ َٚاٌشِ ضبَ،

ُطٍََُّٝاللهُُعٍََُ ١ُِْٗفَزَوَشْدُُرٌَِهٌَُِشَعُٛيُِاللََِّّ

ُف١ِِٗ،ُ ٝ ُإٌَِ طْجُعِِٗ
ُ
ُثِؤ

َ
َِْٚؤ

َ
ُفَؤ َٚعٍَََُّ،
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ُث١َِذُِِٖ»§فَمَبيَ:ُ َُٔفْغِٟ زِٞ ُفََٛاٌَّ اوْزُتْ

«َِب٠َُخشُْطُُُُِِْٕٗإِلاَُّدكَُ 
17
 

Artinya:  

“Telah mengabarkan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada 

kami Yahya dari Ubaidullah bin Al Akhnas ia berkata: telah 

menceritakan kepadaku Al Walid bin Abdullah dari Yusuf bin Mahak 

dari Abdullah bin 'Amr ia berkata: "Dahulu aku menulis semua yang aku 

dengar dari Rasulullah sallallahu 'alaihi wa sallam, aku hendak 

menghafalkannya tetapi masyarakat Quraisy melarangku, mereka 

berkata: 'Kamu menulis semua yang kamu dengar dari Rasulullah 

sallallahu 'alaihi wa sallam, bukankah Rasulullah sallallahu 'alaihi wa 

sallam juga manusia ia berbicara pada saat sedang marah dan senang? ', 

kemudian aku berhenti dari menulis, kemudian aku ceritakan hal itu 

kepada Rasulullah sallallahu 'alaihi wa sallam, maka beliau 

mengisyaratkan dengan jarinya ke mulutnya seraya berkata: 'Tulislah, 

Demi Dzat yang jiwaku berada dalam genggamannya, tidaklah yang 

keluar dari (utusan Allah subhanallahu wa ta'ala) selain kebenaran 

semata”.  

 

h) Pembatalan larangan menulis hadis 

Kebanyakan ulama berpendapat bahwa larangan menulis hadis yang di-

nashahkan oleh hadis Abu Said, di mansuhkan dengan izin yang dating 

sesudahnya. Sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa larangan menulis 

hadis tertentu terhadap mereka yang akan dikhawatirkan akan 

mencampuradukkan hadis dengan al-Qur’an.Izin hanya diberikan kepada mereka 

yang tidak dikhawatirkan mencampuradukkan hadis dengan al-Qur’an.
18

 

Tegasnya, mereka berpendapat bahwa tidak ada pertentangan antara 

larangan dan perizinan, apabila seseorang memahami bahwa yang dilarang adalah 

pembukuan resmi seperti halnya al-Qur’an dan keizinan itu diberikan kepada 

mereka yang hanya menulis sunnah untuk diri sendiri. Memang kita dapat 

menetapkan bahwa larangan itu dihadapkan umat secara umum, sedangkan 
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keizinan hanya untuk beberapa orang tertentu. Riwayat Abdullah ibn Amr 

menguatkan pendapat ini.  

Diriwayatkan pula kebolehan menulis hadis secara tidak resmi, oleh 

riwayat al-Bukhari yang meriwayatkan bahwa ketika nabi dalam sakit 

berat,beliau minta dituliskan pesan-pesannya  untuk menjadi pegangan umat. 

Akan tetapi karena itu nabi dalam keadaan sakit berat umar menghalangnya 

karena ditakuti menambah berat sakit nabi. Dapat pula dipahami, bahwa sesudah 

al-Qur’an dibukukan, ditulis dengan sempurna dan telah pula lengkap turunnya, 

barulah dikeluarkan izin menulis sunnah.
19

 

b. Masa kedua: Masa membatasi riwayat, Masa Khulafa> al-Rasyidi>n (12 H.-40 

H).  

1) Sikap Sahabat terhadap usaha mengembangkan hadis sebelum dan 

sesudah nabi saw. wafat  

Diberitakan oleh Abu Dawud dan al-Tirmidzi dari riwayat Zaid bin 

Tsbait, bahwa Rasulullah saw. Bersabda: 

ُلَبيَ:ُ ٠ُُٛعفَُ، ُثُْٓ ُاللََِّّ ُعجَْذُ دذََّصََٕب

ُعع١َِذٌُ ُدذََّصَِٕٟ ُلَبيَ: ُا١ٌٍَّْشُ، ُدذََّصَِٕٟ

ثُِٟشش٠َُْخٍ،ُ
َ
ثُِٟعع١َِذٍ،ُعَُْٓأ

َ
َُُ٘ٛاثُُْٓأ

ُ ُِٓعع١َِذٍ: ُثْ ٌُِعَّْشِٚ ُلَبيَ ََُُُٚ٘ٛ-أََُّٔٗ

َُِٝىَّخَُ ائْزٌَُُُِْْٟ-٠َجْعَشُُاٌجُعُٛسَُإٌَِ

ُثُِِٗ ُلَبََ ُلَْٛلا دذَِ صْهَ
ُ
ُأ ُالأ١َِِشُ، ٠َُّٙب

َ
أ

اٌَّجُُِّطٍََُّٝاللهُُع١ٍَََُِْٗٚعٍَََُُّاٌغَذَُُِِْٓ

ُا ََُٚٚعب٠َََُُِْٖٛ رَُٔبَٞ
ُ
ُأ ُعَِّعَزُْٗ ٌفَزْخِ،

ُرَىٍَََُُّ ُد١َِٓ ُع١ََْٕبَٞ ثْظشََرُْٗ
َ
َُٚأ لٍَْجِٟ،

ُصَُُّ ُع١ٍََِْٗ، صَْٕٝ
َ
َُٚأ ُاللَََّّ ُدَِّذَ ثِِٗ:
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ُ ُإَِّْ ُُْ§لَبيَ:ُ" ٌََٚ ُ ُدشََََِّٙبُاللََُّّ، َِىَّخَ

ُلاِْشِاٍُ ٠َُذُِّ ُفَلَا ُاٌَّبطُ، ٠ُذشَ َِِْٙب

َُُٚ ُثِبللََِّّ ٠َُغفِْه٠َُُؤُِِْٓ ْْ
َ
ُأ ُا٢خشِِ ا١ٌََِْٛ

ُشجَشََحً،ُ ُثَِٙب ٠َُعْضِذَ َُٚلَا ُدًَِب، ثَِٙب

ُاللََُِّّ ُسَعُٛيِ ٌُِمِزَبيِ ُرَشَخَّضَ دذٌَ
َ
ُأ فَئِْْ

ٌُٛٛا:ُُطٍََُّٝاللهُُع١ٍَََُِْٗٚعٍَََُُّف١َِٙب، فَمُ

رَُُْْإَُِّْاللَََُّّلَذُْ
ْ
٠َُُْؤ ٌََٚ رٌَُِِْشَعٌُُِِٛٗ

َ
أ

رَُِْ
َ
ُأ َُٚإََِّّٔب ىُُْ، ُعبَعخًٌََُُ ُف١َِٙب ٌِٟ

ََُِِْٓٔٙبسٍ،ُصَُُّعبَدَدُْدشَُِْزَُٙبُا١ٌَََُْٛ

ُاٌشَّبِ٘ذُُ ١ُجٍَِ غِ ٌَْٚ ُ ُثِبلأَِْظِ، وَذشَُِْزَِٙب

اٌغَبئِتَُ"ُفَم١ًَُِلأثَُِٟشش٠َُْخٍَُِبُلَبيَُ

ثَبُ
َ
عٍَُُُِِْْٕه٠ََُبُأ

َ
عَّْشٌُٚلَبيَ:ُأََٔبُأ

اُثِذٍََُشش٠َُْخٍُلا٠َُُع١ِزُُعبَط١ًِبَُٚلاَُفَبسُ 

فَبس اُثِخشَْثَخٍَُٚلاَُ
20
 

Artinya:   

 ‚Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf berkata,, telah 

menceritakan kepada saya Al Laits berkata, telah menceritakan kepada 

saya Sa'id dia adalah anaknya Abu Sa'id dari Abu Syuraih bahwa dia 

berkata kepada 'Amru bin Sa'id saat dia mengutus rombongan ke 

Makkah, "Wahai amir, izinkan aku menyampaikan satu persoalan yang 

pernah Nabi shallallahu 'alaihi wasallam sampaikan dalam khutbahnya 

saat pembebasan Makkah. Kedua telingaku mendengar, hatiku 

merasakannya dan kedua mataku melihat, beliau memuji Allah dan 

mensucikan Allah seraya bersabda: 'Sesungguhnya Makkah, Allah telah 

mensucikannya dan orang-orang (Musyrikin Makkah) tidak 

mensucikannya. Maka tidak halal bagi setiap orang yang beriman 

kepada Allah dan Hari Akhir menumpahkan darah di dalamnya, dan 

tidak boleh mencabut pepohonan di dalamnya. Jika seseorang minta 

keringanan karena peperangan yang pernah dilakukan oleh Rasulullah 

shallallahu 'alaihi wasallam di dalamnya maka katakanlah 'sesungguhnya 

Allah Ta'ala telah mengizinkan Rasul-Nya dan tidak mengizinkan 

kepada kalian.' Sesungguhnya Allah Ta'ala telah mengizinkanku pada 
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satu saat pada siang hari kemudian dikembalikan kesuciannya hari ini 

sebagaimana disucikannya sebelumnya. Maka hendaklah yang hadir 

menyampaikan kepada yang tidak hadir." Maka dikatakan kepada Abu 

Syuraij, "Apa yang dikatakan 'Amru?" Dia berkata, "Aku lebih 

mengetahui daripadamu wahai Abu Syuraij: "Beliau tidak akan 

melindungi orang yang bermaksiat, orang yang menumpahkan darah dan 

orang yang mencuri." 

 

Dalam sebuah hadis yang lain yang diberitakan oleh Abu Bakrah Nabi saw. 

Bersabda: 

ُاٌََّٛ٘بةِ،ُ ُعجَْذِ ُثُْٓ ُاللََِّّ ُعجَْذُ دذََّصََٕب

ُعَُْٓ ٠ُّٛةَ،
َ
ُأ ُعَْٓ ُدََّبدٌ، ُدذََّصََٕب لَبيَ:

ثُِٟ
َ
ثُِٟثَىْشَحَ،ُعَُْٓأ

َ
ُِٓأ ُِٓاثْ ُِذََّذٍ،ُعَ

ُع١ٍََُِْٗ ُاُلله ُطٍََّٝ ُاٌَّجُِّ ُرُوِشَ ثَىْشَحَ،

ُ ُلَبيَ: ُدَِِبءَوُُُْ»َٚعٍَََُّ فَئَِّْ

ُ ىُُْ َِْٛاٌَ
َ
دْغِجُُُُٗ-َٚأ

َ
َُٚأ ُُِذََّذٌ لَبيَ

ُ ُدشََاٌَ،ُُ-لَبيَ ُع١ٍََْىُُْ عْشَاضىَُُْ،
َ
َٚأ

ُشَْٙشوُُُِْ ُفِٟ َُ٘زَا، ٠َُِِْٛىُُْ وَذشَُِْخِ

ُاٌشَّبُِ٘ ١ٌُُِجٍَِ غِ لَا
َ
ُأ ُِِْٕىَُُُُ٘زَا، ذُ

ُاٌغَبئِتَُ ُطذََقَُ«. ٠َُمُٛيُ: ُُِذََّذٌ َٚوَبَْ

ُع١ٍَََُِْٗٚعٍَََُّ،ُوَبَُْ ُطٍََُّٝاُلله ُاللََِّّ سَعُٛيُ

لاًََُُْ٘ثٍََّغْذُُ»رٌَِهَُ
َ
َِشَّر١َُِْٓ«ُأ

ُ21 
Artinya:  

Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin 'Abdul Wahhab berkata, 

telah menceritakan kepada kami Hammad dari Ayyub dari Muhammad dari 

Ibnu Abu Bakrah dari Abu Bakrah Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 

menyebutkan: "Sesungguhnya darah kalian, harta kalian, Muhammad 

berkata; menurutku beliau mengatakan, "dan kehormatan kalian adalah 

haram atas kalian sebagaimana haramnya hari kalian ini di bulan kalian ini. 

Hendaklah yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir." Dan 

Muhammad berkata, "Benarlah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 

seperti apa yang disabdakannya, 'Bukankah aku telah menyampaikannya? ' 

beliau ulangi hingga dua kali. 
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Diriwayatkan oleh al-Bukhari bahwa nabi saw. bersabda: 

ُثَُُِْٓخٍَْذٍُ ثُُٛعبَطٍُُِاٌضَّذَّبنُ
َ
دذََّصََٕبُأ

ُثُُْٓ ُدغََّبُْ ُدذََّصََٕب ُالأَْٚصَاعُِّ خْجَشََٔب
َ
أ

ُ ثُِٟوَجْشخََُعَُْٓعجَْذُِاللََِّّ
َ
ثُِْٓعط١ََِّخَُعَُْٓأ

طٍََُّٝاللََُُّّع١ٍَََُِْٗٚعٍَََُُّ َُّٟ َُّْاٌَّجِ
َ
عَّْشٍُٚأ

َُٚدذَِ صُٛاُ ُآ٠َخً ْٛ ٌََٚ ُ ُعَِٕ ٟ ُثٍَِ غُٛا لَبيَ

عَُْٓثَُِٕٟإِعشَْائ١ًََُِٚلاُدشََطَََُُِْٚٓوَزَةَُ

ُُِِْٓ َُِمْعَذَُٖ
ْ
ُف١ٍََْزَجََّأ ُُِزَعَِّ ذًا َّ عٍََ

.اٌَّبسُِ
22
ُ

 

Artinya: 
Telah bercerita kepada kami Abu 'Ashim adl-Dlahhak bin Makhlad telah 

mengabarkan kepada kami Al Awza'iy telah bercerita kepada kami Hassan 

bin 'Athiyyah dari Abi Kabsyah dari 'Abdullah bin 'Amru bahwa Nabi 

shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sampaikan dariku sekalipun satu ayat 

dan ceritakanlah (apa yang kalian dengar) dari Bani Isra'il dan itu tidak apa 

(dosa). Dan siapa yang berdusta atasku dengan sengaja maka bersiap-siaplah 

menempati tempat duduknya di neraka".Al- Mud}d}hiri> berkata, Makna hadis 

ini ialah sampaikanlah dari segala hadis-hadisku, walaupun hanya sedikit. 

Al-Baid}a>wi> berkata, ‚Nabi saw. Berkata, walaupun ‚seayat‛ beliau tidak 

mengatakan, ‚walaupun sehadis‛ karena perintah menyampaikan hadis dapat 

dipahamkan dari hadis ini dengan jalan aulawiyah (lebih patur/lebih perlu), 

lantaran ayat al-Qur’an walaupun sudah tersebar dan banyak pendukungnya, 

Allah sendiri telah menjamin terpelihara dari hilang dan rusak. 

 Selain itu nabi memerintahkan para sahabat supaya berhati-hati dan 

memeriksa benar-benar suatu hadis yang hendak disampaikan kepada orang lain. 

Nabi saw. Bersabda: 

عَْٕجَشُِّ،ُ ُاٌْ ُثُُُِْٓعَبرٍ ُاِلله دذََّصََٕبُعج١َُْذُ

ُثُُْٓ ُُِذََّذُ َُٚدذََّصََٕب ُح ثِٟ،
َ
ُأ دذََّصََٕب

ُثُُْٓ ِٓ ُاٌشَّدَّْ ُعجَْذُ ُدذََّصََٕب ُّضََّٝ، اٌْ

ٍٞ ُلَبلا:ُدذََّصََٕبُشعُْجَخُُ ،ُعَُْٓخج١َُْتَُِِْٙذِ
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ثُِْٓعجَْذُِاٌشَّدَِّْٓ،ُعَُْٓدفَْضُِثُِْٓعبَطٍُِ،ُ

ُاللهُِ ُسَعُٛيُ ُلَبيَ ُلَبيَ: ُُ٘ش٠َْشَحَ ثِٟ
َ
ُأ عَْٓ

ُع١ٍَََُِْٗٚعٍَََُّ:ُ َّشْءُِ»§طٍََُّٝاُلله وَفَُٝثِبٌْ

٠ُُْْذذَِ سَُثِىًُِ َُِبُعَِّعَُ
َ
«وَزِثًبُأ

23
 

Artinya:  

 ‚Dan telah menceritakan kepada kami Ubaidullah bin Mu'adz al Anbari 

telah menceritakan kepada kami Bapakku (dalam riwayat lain 

disebutkan), Dan telah menceritakan kepada kami Muhammad bin al 

Mutsanna telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Mahdi 

keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari 

Khubaib bin Abdurrahman dari Hafsh bin Ashim dia berkata, 

"Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Cukuplah seseorang 

(dianggap) berbohong apabila dia menceritakan semua yang dia 

dengarkan." Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu 

Syaibah telah menceritakan kepada kami Ali bin Hafsh telah 

menceritakan kepada kami Syu'bah dari Khubaib bin Abdurrahman dari 

Hafsh bin 'Ashim dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi 

wasallam dengan seperti hadits tersebut." 

Oleh karena itu, para sahabat pun sesudah Rasul saw.wafat, sedikit demi 

sedikit menyampaikan hadis kepada orang lain. Mereka menyampaikan amanah. 

Majelis-majelis Nabi tidak hanya dihadiri oleh kaum lelaki saja, bahkan banyak 

juga kaum perempuan yang datang ke mesjid dan pertemuan-pertemuan umum 

untuk mendengar sabda dan ucapan-ucapan Nabi. Beliau sendiri sering 

mempergunakan waktu yang khusus untuk memberikan pelajaran kepada para 

wanita. Pernah kaum perempuan meminta kepada Nabi supaya mengadakan 

majelis yang khusus untuk mereka. Juga banyak wanita yang datang ke rumah 

nabi untuk bertanya, lantaran itu para wanita s}ah}abiyah juga turut mempunyai 

andil yang besar dalam mengembangkan hadis. Dalam hal ini Ummah}a>t al-

Mu’mini>n memegang peranan yang penting dalam menerima dan menyampaikan 

hadis kepada masyarakat umum.
24
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Utusan–utusan yang diutus Nabi saw., demikian juga utusan-utusan 

kabilah yang datang kepada nabi saw. Seperti Sa’ad ibn Bakr, Abdul Qais dan 

lain-lain mempunyai andil pula dalam mengembangkan hadis ke pelosok tanah 

Arab.  

2) Hadis dimasa Abu Bakar dan Umar 

Para sahabat, sesudah Rasul saw. wafat tidak lagi berdiam di Madinah. 

Mereka pergi ke kota-kota lain. Maka penduduk kota-kota lain pun mulai 

menerima hadis. Para tabi’i>n mempelajari hadis dari para sahabat itu. Dengan 

demikian mulailah berkembang periwayatan hadis dalam kalangan tabi’i >n. 

Periwayatan hadis dipermulaan masa sahabat masih terbatas sekali. Hadis 

disampaikan kepada yang memerlukan saja dan apabila perlu saja, belum bersifat 

pelajaran. Perkembangan hadis dan memperbanyak riwayatnya, terjadi sesudah 

masa Abu bakar dan Umar, yaitu masa Usman dan Ali. Dalam masa kekhalifaan 

Abu Bakar dan Umar periwayatan hadis belum lagi diluaskan. Beliau-beliau ini 

mengerahkan minat umat (sahabat) untuk menyebarkan al-Qur’an dan 

memerintahkan para sahabat untuk berhati-hati dalam menerima riwayat-riwayat 

itu.
25

  

3) Sebab-sebab pada masa Abu Bakar dan Umar Hadis tidak tersebar 

dengan pesat. 

Dengan tegas sejarah menerangkan bahwa umar ketika memegang 

tampuk kekhalifaan meminta dengan keras supaya para sahabat menyelidiki 

riwayat. Beliau tidak membenarkan orang mengembangkan periwayatan hadis. 

Ketika mengirim para utusan ke Iraq beliau mewasiatkan supaya mereka 
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mengembangkan segi kebagusan tajwidnya serta mencegah mereka 

memperbanyak riwayat.
26

 

Diterangkan bahwa pernah orang bertanya kepada Abu Hurairah apakah 

dia banyak meriwayatkan hadis di masa Umar,? Abu Hurairah menjawab, ‚ 

sekitarnya saya membanyakkan, tentulah Umar akan cambuk saya dengan 

cambuknya. Suatu masalah yang harus kita bahas dengan seksama ialah 

persoalan Umar mencegah penyebaran hadis. Apakah Umar pernah 

memenjarakan beberapa orang sahabat lantaran membanyakkan riwayat. Ada 

dugaan sebagian ahli sejarah hadis bahwa Umar pernah memenjarakan Ibnu 

Mas’ud dan Abu Dzar lantaran membanyakkan riwayat hadis. Dengan ini 

sebenarnya tidak didapati di dalam suatu kitab yang mu’tabar dan tanda 

kepalsuan pun nampak.
27

 

 Ibnu Mas’ud seorang yang terdahulu masuk Islam dan seorang yang 

dihormati Umar. Sudah dimaklumi pula bahwa dalam urusan hukum, diperlukan 

hadis-hadis. Mengenai Abu Darda dan Abu Dzar, sejarah tidak memasukkan 

beliau ke dalam golongan orang yang membanyakkan riwayat. Abu Darda diakui 

menjadi guru di Syria, sedangkan Ibnu Mas’ud menjadi guru di Iraq. Ibnu Hazm 

telah menegaskan bahwa riwayat yang menyatakan Umar memenjarakan tiga 

sah}a>bi> besar itu, dusta.
28

 

4) Cara-cara para sahabat meriwayatkan hadis 

Cara sahabat-sahabat nabi saw. Meriwayatkan hadis ada dua: 

a) Adakalanya dengan lafal asli, yakni menurut lafal yang mereka terima dari 

Nabi yang mereka hafal benar lafal dari nabi itu. 
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b) Adakalanya dengan maknanya saja, yakni mereka meriwayatkan maknanya 

bukan lafalnya, karena lafalnya yang asli lagi dari Nabi. 

Memang mereka meriwayatkan hadis adakalanya dengan maknanya saja, 

yang penting dari hadis ialah isi. Bahasa dan lafal, boleh disusun dengan kata-

kata lain, asal isinya telah ada dan sama. 

Berbeda dengan meriwayatkan al-Qur’an, yakni harus dengan lafal dan 

maknanya yang asli dan sedikit pun tidak boleh diadakan perubahan dalam 

riwayat itu. Susunan lafal al-Qur’an merupakan mukjizat dari Allah tidak boleh 

diganti lafal-lafalnya walaupun dengan sinonimnya. Walaupun sama isinya, 

tetapi lain susunannya, tidak dibolehkan. Karena itu terdapat hadis-hadis yang 

diriwayatkan dengan beberapa lafal (matan). Lantaran-lantaran hadis-hadis itu 

diriwayatkan oleh sahabat dengan secara makna.
29

 

 

 

5) Lafal- lafal yang dipakai sahabat dalam meriwayatkan hadis dan 

derajatnya 

Lafal-lafal yang dipakai para sahabat dalam meriwayatkan hadis, baik 

perkataan nabi saw., maupun perbuatan, para ahli ushul membaginya kepada lima 

derajat: 

a) Derajat pertama, dialah yang paling kuat ialah seorang sala>bi> berkata, 

‚Sami’tu Rasu>lulla>hi Yaqu>lu Kadza… (saya dengar Rasul berkata begini..)‛ 

atau ‚Akhbarani> (mengabarkan kepadaku…) atau ‚h}addatsani> (menceritakan 

kepadaku…)’’ atau ‚Syafa>hani>  (berbicara dihadapanku)‛. 
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Inilah bunyi riwayat yang terpokok dalam menyampaikan hadis. Riwayat 

yang serupa ini, tidak memungkinkan kita memahamkan bahwa sahabat itu 

tidak mendengar sendiri. 

b) Derajat kedua ialah seorang s{ah}a>bi<  berkata, bersabda Rasulullah begini atau 

mengabarkan Rasul saw. Begini, atau menceritakan Rasul begini. Riwayat 

ini zahirnya, sahabat tersebut mendengar sendiri. Ada kemungkinan 

mendengar dari orang lain. Biasa seorang berkata, bersabda Rasulullah  atas 

dasar berpegang kepada nukilan orang lain, walaupun dia sendiri tidak 

mendengarnya. 

c) Derajat ketiga ialah seorang s{aha>bi> berkata, Rasul saw. menyuruh begini 

atau mencegah ini. Ini dihukumi marfu menurut mazhab Jumhur. 

Ada tiga kemungkinan mengenai hal ini. 

1) Mungkin tidak didengar sendiri perintah tersebut 

2) Mungkin perkataan ‚menyuruh‛ itu berdasarkan pemahamannya saja. 

3) Tentang umum dan khususnya. 

d) Derajat keempat ialah seorang s{ah}a>bi> berkata, ‚kami diperintahkan begini 

atau kami dicegah (dilarang) begini.‛ Ini menerima ketiga kemungkinan 

(ih}tima>l) yang telah diterangkan dan menerima kemungkinan yang keempat, 

yaitu tentang yang menyuruh, mungkin nabi saw. Mungkin orang lain. 

e) Derajat kelima ialah seorang s{ah}a>bi> berkata, ‚kami para sahabat berbuat 

begini... ‚ maka jika disandarkan kepada zaman Rasul, memberi pengertian 

boleh, contoh, perkataan Abu Said, ‚Di zaman Rasul kami mengeluarkan 

satun gantang gandum untuk zakat fitrah. 

6) Ketelitian para sahabat dalam menerima hadis dari sesama sahabat 

Sahabat Rasul dan pemuka-pemuka tabi’in  mengetahui sepenuhnya isi al-

Qur’an. Mereka dengan segera mengikuti segala awa>mir (perintah) dan menjauhi 
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segala larangan (nawa>hi). Apabila mereka mengetahui sesuatu dari sunnah Rasul 

mereka bersegera mengajarknnya kepada orang lain dan menyampaikannya untuk 

memenuhi tugas wajib, menyampaikan amanah dan untuk mencari rahmat. 

Dengan demikian hadis-hadis itu segera tersebar dikalangan umat. Maka apabila 

hadis itu terlupakan oleh seseorang, tetap ada orang yang masih menghapalnya.
30

 

Akan tetapi, mereka sangat berhati-hati dalam menerima hadis. Mereka 

tidak menerimanya dari siapa saja. Mereka mengetahui ada hadis yang 

menghalalkan dan ada hadis yang mengharamkan dengan jalan ‚yakin‛ atau z}an 

yang kuat. Karena itu mereka memperhatikan Ra>wi atau Marwi. Mereka tidak 

membanyakkan penerimaan hadis, sebagaimana tidak pula membayakkan 

riwayat.
31

 

7) Sebab-sebab para sahabat tidak membukukan hadis dan 

mengumpulkannya dalam sebuah buku. 

Al-Syaikh Abu Bakar al-Shiqilly berkata dalam Fawa>’id nya  menurut 

riwayat Ibnu Basykual, para sahabat tidak mengumpulkan sunnah-sunnah 

Rasulullah  dalam sebuah mushaf sebagaimana mereka telah mengumpulkan al-

Qur’an, karena sunnah-sunnah itu telah tersebar dalam masyarakat dan 

tersembunyi yang dihapal dari yang tidak. Karena itu, ahli-ahli sunnah 

menyerahkan perihalnya penuqilan hadis kepada hapalan-hapalan mereka saja, 

tidak seperti halnya al-Qur’an, mereka tidak menyerahkan penukilannya secara 

demikian.
32

 

Lagi pula, lafal-lafal sunnah itu tidak terjamin kesempurnaannya. 

Sebagaimana Allah swt. Telah menjaga al-Qur’an dengan naz}amnya yang paling 

indah yang tidak dapat diciptakan yang sepertinya oleh manusia. Mengenai 

                                                             

30
Hasbi ash Siddieqi , Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis, h.40-41. 

31
 Hasbi ash Siddieqi , Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis, h.41. 

32
 Hasbi ash Siddieqi , Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis, h.43. 
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pengumpulan al-Qur’an para sahabat bersatu. Mereka berselisih mengenai lafal-

lafal sunnah dan penukilan susunan pembicaraannya. Karena itu, tidaklah sah 

mereka men tadwin kan (membukukan) yang mereka perselisihkan itu. Sekiranya 

mereka sanggup menulis sunnah-sunnah nabi saw. Sebagaimana mereka telah 

sanggup menulis al-Qur’an, tentulah mereka telah mengumpulkan sunnah-sunnah 

itu. Mereka takut, jika mereka mentadwinkan apa yang mereka perselisihkan, 

akan dijadikanlah pegangan yang kuat, serta ditolak apa yang tidak masuk ke 

dalam buku itu. Dengan demikian tertolaknya banyak sunnah.
33

  

Para sahabat membuka jalan mencari hadis kepada umat sendiri. Mereka 

mengumpulkan sekedar kesanggupannya. Dengan demikian pula tersusunlah 

segala sunna. Lantaran itu, ada yang dapat dinukilkan hakikat lafal yang diterima 

dari rasul saw. Dan sunnah-sunnah yang bersih dari ‘illat (cacat), ada yang hanya 

dihapal maknanya, telah dilupakan lafalnya dan ada yang berselisihan pula 

perawinya tentang kepercayaan dan keadilan pemberitanya. Itulah sunnah-sunnah 

yang dimasuki ‘illat.  

Sunnah-sunnah telah dipilih mana yang sahih dan yang mana yang tidak 

sahih oleh ulama yang ahli, berdasarkan kepada dasar yang sahih dan sendi-sendi 

yang kuat yang tidak dapat dicacatkan lagi oleh seseorang pencatat atau 

dilemahkan.
 34

 

8) Syarat-Syarat yang ditetapkan oleh Abu Bakar, Umar dan Ali ketika 

menerima hadis 

Sahabat secara umum tidak mensyaratkan apa-apa dalam menerima hadis 

dari sesama mereka. Akan tetapi yang tidak dapat diingkari bahwa sahabat itu 

sangat berhati-hati dalam menerima hadis. Dalam keterangan beberapa as\ar Abu 

                                                             
33

Hasbi ash Siddieqi , Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis, h.43. 

34
Hasbi ash Siddieqi , Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis, h.44. 
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Bakar ra dan Umar tidak menerima hadis jika tidak disaksikan kebenarannya oleh 

seseorang yang lain seperti yang diriwayatkan oleh al-z\aha>bi> dalam Tazkirah al-

Huffa>z} menurut keterangan as\ar bahwa Ali tidak menerima hadis sebelum yang 

meriwayatkan itu disumpah. Namun beberapa as\ar bahwa beliau itu menerima 

juga hadis-hadis dengan riwayat seorang saja, tidak memerlukan saksi dan tidak 

disumpah. Al-Syafi’i dalam al-Risa>lah, al-Suyu>t}i> dalam Miftah al-Jannah, Ibnu 

Hazm dalam al-Ih}ka>m, dan Syaikhul Islam Syubair Ahmad al-Us\ma>ni dalam 

Fath al-Mulhih Syarh Muslim menerangkan riwayat-riwayat yang menegaskan 

bahwa Abu Bakar dan Umar menerima riwayat seseorang. 

Maka menurut pendapat kami meminta seseorang saksi kepada perawi, 

bukanlah merupakan keharusan, hanya merupakan cara untuk menyakinkan 

dalam menerima apa yang diberitakan itu. Jadi jika dirasakan tidak perlu 

meminta saksi atau sumpah para perawi dapatlah kita terus menerima 

riwayatnya.  

Ringkasnya, meminta seorang saksi atau menyuruh perawi bersumpah 

untuk membenarkan, riwayatnya, tidak dapat dipandang suatu undang-undang 

umum dalam menerima hadis. Yang perlu dalam menerima hadis terpercaya yang 

penuh kepada perawi. Jika pada suatu waktu dia ragu tentang riwayatnya, kita 

boleh memintanya mendatangkan saksi atau dia disuruh bersumpah. 

Ibnu Uyainah Ibrahim Ibn Ismail dan segolongan Ahli Naz}ar sperti Abu 

Ali al-Jubba’i> dan mereka  mengikutinya menetapkan bahwa ‚diriwayatkan oleh 

dua orang‛ merupakan syarat untuk mensahihkan hadis. Mereka berdalil, dengan 

riwayat Ibnu Syiha>b al-Zuhri bahwa Abu Bakar meminta saksi kepada Mughirah 

yang menerangkan bahwa nenek perempuan mendapat 1/6 dalam hal warisan, 

yang kemudian disaksikan oleh Muhammad ibnu Salamah. Mereka berdalil pula 

dengan riwayat yang menerangkan bahwa Umar meminta saksi kepada Abu Said 
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untuk membenarkan riwayatnya yang kemudian disaksikan oleh seorang Saha>bi>. 

Mereka mengqiyaskan riwayat kepada persaksian.
35

 

c. Masa ketiga: Masa berkembang riwayat dan perlawatan dari kota ke kota 

untuk mencari hadis, yaitu masa sahabat kecil dan tabi’i>n besar (41 H.-akhir 

abad pertama H.). 

1) Masa Keseimbangan dan Meluasnya periwayatan Hadis 

Sesudah masa Usman dan Ali, timbullah usaha yang lebih serius untuk 

mencari dan menghafal hadis serta menyebarkannya ke masyarakat luas dengan 

mengadakan perlawatan-perlawatan untuk mencari hadis. 

Pada tahun 17 H. tentara Islam mengalahkan Syiria dan Iraq. Pada tahun 

20 H. mengalahkan Mesir. Pad tahun 21 H mengalahkan Persia. Pada tahun 56 H. 

tentara Islam menaklukkan Spanyol. Para sahabat berpindah ke tempat-tempat 

itu. Kota itu kemudian menjadi ‚perguruan‛ tempat mengajarkan al-Qur’an dan 

al-Hadis yang menghasilkan sarjan-sarjana tabi’in  dalam bidang hadis.
36

 

 

2) Lawatan Para sahabat untuk mencari Hadis 

Menurut riwayat al-Bukhari, Ahmad, al-T}abra>ni> dan al-Baih}aqi, 

disebutkan bahwa Jabir pernah pergi ke Syam melakukan perlawatan sebulan 

lamanya untuk menanyakan sebuah hadis yang belum pernah didengarnya kepada 

seorang sah}a>bi> yang tinggal di Syam, yaitu Abdullah ibn Unais al-Ans}a>ri>. Hadis 

yang dimaksudkan oleh Jabir ialah sabda Nabi saw: 

ُلَب َُ٘بسَُْٚ، ُثُْٓ ٠َُض٠ِذُ يَ:ُدذََّصََٕب

مَبعُُِِ
خْجَشََٔبََُّ٘بَُُث٠َُُْٓذ١َْٝ،ُعَُِٓاٌْ

َ
أ

َّىِ ٟ ِ،ُعَُْٓعجَْذُِاللهُِ َٛادذُِِاٌْ ُِٓعجَْذُِاٌْ ثْ
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Hasbi ash Siddieqi , Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis, h.42.   

36
Hasbi ash Siddieqi , Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis, h.45. 
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ُعَِّعَُجبَثِشَُ ُِٓعم١ًٍَِ،ُأََُّٔٗ ُُِِٓذََّذُِثْ ثْ

ثَُْٓعجَْذُِاللهِ،٠َُمُٛيُ:ُثٍََغَُِٕٟدذ٠َِشٌُعَُْٓ

ُع١ٍََُِْٗسَجًٍُُعَِّعَُُُِِْٗٓسَعُٛيُِاللهُِطٍََُّٝاللهُُ

ُشذََدْدُُ ُصَُّ ُثَع١ِشًا، ُفَبشزَْش٠َْذُ َٚعٍَََُّ

١ُِْٗشَْٙشًا،ُدزََُّٝ ع١ٍََُِْٗسَدٍِْٟ،ُفَغِشْدُُإٌَِ

لَذِِْذُُع١ٍََُِْٗاٌشَّبََُفَئِرَاُعجَْذُُاِللهُثُُْٓ

ُٗ:ُجبَثِشٌُ ٌَُ  أ١َُْٔظٍ،ُفَمٍُْذٌٍُُِْجََّاةِ:ُلًُْ

ُ ُعجَْذِ ُاثُْٓ ُفَمَبيَ جَبةِ، ُاٌْ الله؟ُِعٍََٝ

ُصَْٛثَُُٗ
ُ
٠َُطؤَ ُفَخشََطَ َُٔعَُْ، لٍُْذُ:

ُفَمٍُْذُ:ُ َُٚاعْزََٕمْزُُٗ، فَبعْزََٕمَِٕٟ،

ُُِِْٓ ُعَِّعْزَُٗ ُأََّٔهَ ُعَْٕهَ ُثٍََغَِٕٟ دذ٠َِضًب

ُفُِٟ َُٚعٍَََُّ ُع١ٍََِْٗ ُاُلله ُطٍََّٝ ُاِلله سَعُٛيِ

ُِٛدَُ
َ
ُْٚأ

َ
ُْْرَُّٛدَ،ُأ

َ
مِظبَصِ،ُفَخش١َِذُُأ اٌْ

عُْ
َ
ُْْأ

َ
َّعَُٗ،ُلَبيَ:ُعَِّعْذُُسَعُٛيَُاللهُِلَجًَُْأ

٠ُُذْششَُُ "ُ ٠َُمُٛيُ: َُٚعٍَََُّ ُع١ٍََِْٗ ُاُلله طٍََّٝ

ُ م١َِبَِخِ ُاٌْ ََْٛ٠َُ ُلَبيَ:ُُ-اٌَّبطُ أَْٚ

عِجَبدُُ عشَُاحًُغشُْلاُثًُّْٙبُ"ُلَبيَ:ُُ-اٌْ

١ْظَُ ٌَُ "ُ ُلَبيَ: ُثًُّْٙب؟ ََُِٚب لٍَُْٕب:

ُثُِ ٠َُُٕبد٠ُِِْٙ ُصَُّ ُشَٟءٌْ، ظَْٛدٍَُِعَُُْٙ

ُ]ُِِْٓ ٠َُغَّْعُُٗ ُوََّب ُ]ثُعْذٍ ُِِْٓ ٠َغَّْعُُٗ

ُأََٔب1ُ) ٍَِّهُ، ُاٌْ ُأََٔب ُلُشْةٍ: )

ًُِْ٘
َ
ُأ ُِِْٓ ُلأدَذٍَ ٠َُْٕجَغِٟ َُٚلا اٌذ٠ََّّبُْ،

ُعِْٕذَُ ُٗ ٌََٚ ٠َُذْخًَُُاٌَّبسَ،ُ ْْ
َ
اٌَّبسِ،ُأ

(ُ ُدزََّٝ ُدكَ ، جََّخِ ُاٌْ ًِْ٘
َ
ُأ ُِِْٓ دذٍَ

َ
(2ُأ

َُُٚ،ُُِِْٕٗ لُظَُّٗ
َ
ًُِْ٘أ

َ
ُُِِْٓأ لا٠َُْٕجَغُِٟلأدَذٍَ
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ُُِِْٓ َُٚلأدَذٍَ جََّخَ، ُاٌْ ٠َُذْخًَُ ْْ
َ
ُأ جََّخِ اٌْ

لُظَُُّٗ
َ
ُأ ُدزََّٝ ُدكَ ، ُعِْٕذَُٖ ُاٌَّبسِ ًِْ٘

َ
أ

ُلٍَُْٕب:ُ ُلَبيَ: "ُ ُاٌٍَّطَّْخُ ُدزََّٝ ،ُِِْٕٗ

َُٚجََُّ ُعضََّ ُاَلله رِٟ
ْ
َُٔؤ ُإََِّّٔب َُٚإَِّٔب و١َْفَ

ذغَََٕبدُِعشَُاحًُغشُْلاُثًُُّْٙ ب؟ُلَبيَ:ُ"ُثِبٌْ

َٚاٌغ١َّ ئَِبدُِ"
37
 

Artinya:  

 ‚Telah menceritakan kepada kami Yazid bin Harun berkata; telah 

mengabarkan kepada kami Hammad bin Yahya dari Al Qasim bin Abdul 

Wahid Al Maki dari Abdullah bin Muhammad bin 'Aqil mendengar Jabir 

bin Abdullah berkata; telah sampai hadis kepadaku dari seorang laki-laki 

yang mendengar dari Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam, kontan saya 

membeli unta, kuikat kencang perbekalanku dan kuarahkan perjalananku 

untuk menemuinya selama satu bulan. Selanjutnya aku menemuinya 

tepatnya di Syam, tak tahunya orang itu adalah Abdullah bin Unais. 

Saya berkata kepada penjaga pintu, "Katakan padanya, Jabir sedang 

menunggunya di di depan pintu". Lalu dia bertanya, kamu adalah Ibnu 

Abdullah, saya menjawab, Ya. Lalu dia keluar dengan menginjak 

pakaiannya, dia memelukku dan sebaliknya aku juga memeluknya, saya 

berkata; telah sampai kepadaku suatu hadis darimu, kamu mendengar 

Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam tentang perkara qishas, saya 

khawatir apabila engkau meninggal ataupun saya meninggal sebelum 

saya dapat mendengarnya. (Abdullah bin Unais) berkata; saya 

mendengar Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam bersabda: "Manusia 

akan dikumpulkan pada Hari Kiamat", --atau bersabda dengan redaksi 

para hamba--, dalam keadaan telanjang, tidak berkhitan dan dalam 

keadaan buhman", lalu kami bertanya, "Apakah buhman itu?" Beliau 

bersabda: "Tidak memakai pakaian sehelai benangpun", lalu ada suara 

yang memanggil mereka dari dekat, 'Aku adalah raja dan Aku Dayyan 

(pemberi pembalasan) tidaklah patut bagi seorang penduduk neraka 

untuk masuk neraka sedangkan dia mempunyai hak atas seseorang dari 

penduduk surga sampai Aku memberikan haknya. Juga tidaklah patut 

seseorang dari penduduk surga untuk masuk syurga sedangkan seseorang 

dari penduduk nereka mempunyai hak atas dirinya sampai Aku 

memberikan haknya. Sampai satu tamparan sekalipun. (Jabir bin 

Abdullah) berkata; kami bertanya, Bagaimana ini? Kami mendatangi 

Allah Azzawajalla dalam keadaan telanjang dan tidak berkhitan, dan 

                                                             
37

Abu> ‘Abdulla>h Ah}mad bin Muh{ammad bin H}anbal bin Hila>l, Musnad al-Ima>m Ah}mad 
bin H}anbal , Juz XXV, (Cet. I; Turki: Mu’assasah al-Risa>lah, 1421 H/2001 M), h. 431-432.  
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tidak memakai sehelai benangpun? maka beliau bersabda: "Kalian 

datang dengan kebaikan dan keburukan". 

Abu Ayyub al-Ans}a>ri> pernah pergi ke Mesir untuk menemui Uqbah ibnu 

Amr untuk menanyakan sebuah hadis kepadanya. Hadis yang dimaksudkan oleh 

Abu Ayyub itu ialah sabda Nabi saw.:  

ُدذََّصََٕبُ ُثُى١َْشٍ، ُثُْٓ ٠َُذ١َْٝ دذََّصََٕب

َُّاٌ
َ
١ٍَّْشُ،ُعَُْٓعم١ًٍَُْ،ُعَُِٓاثُِْٓشَِٙبةٍُأ

ُعَُّشَُ ُثَْٓ ُاللََِّّ ُعجَْذَ َّْ
َ
ُأ خْجَشَُٖ

َ
ُأ عبًٌَِّب

ُسَعُٛيَُ َّْ
َ
ُأ خْجَشَُٖ:

َ
ُأ ُعََُّْٕٙب، َُٟاللََُّّ سَضِ

ُلَبيَ:ُ َُٚعٍَََُّ ُع١ٍََِْٗ ُاُلله ُطٍََّٝ اللََِّّ

خُُٛاٌُّغٍُُِِْلا٠ََُظٍَُُُِّْٗٚلاَُ»§
َ
اٌُّغٍُُُِْأ

خ٠ُُِٗ١ِغُْ
َ
ُأ ُدبَجخَِ ُفِٟ ُوَبَْ ََُِْٓٚ ،ٍُُِّٗ

ُعَُْٓ ُفَشَّطَ ََُِْٓٚ ُدبَجزَِِٗ، ُفِٟ ُاللََُّّ وَبَْ

ُوُشْثَخًُُِِْٓ ُعَُْٕٗ ُِغٍٍُُِْوُشْثَخً،ُفَشَّطَُاللََُّّ

ُعزََشَُ ََُِْٓٚ ُاٌم١َِبَِخِ، َِْٛ٠َُ وُشُثَبدِ

«ُِغًٍِّْبُعزََشَُُٖالل٠َََََُُُّّْٛاٌم١َِبَِخُِ
38
 

Artinya: 

‚Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair telah menceritakan 

kepada kami Al Laits dari 'Uqail dari Ibnu Syihab bahwa Salim 

mengabarkannya bahwa 'Abdullah bin 'Umar radliallahu 'anhuma 

mengabarkannya bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 

bersabda: "Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya, dia 

tidak menzhaliminya dan tidak membiarkannya untuk disakiti. Siapa 

yang membantu kebutuhan saudaranya maka Allah akan membantu 

kebutuhannya. Siapa yang menghilangkan satu kesusahan seorang 

muslim, maka Allah menghilangkan satu kesusahan baginya dari 

kesusahan-kesusahan hari qiyamat. Dan siapa yang menutupi (aib) 

seorang muslim maka Allah akan menutup aibnya pada hari qiyamat". 

Dalam fase ini hadis mulai disebarkan dan mulailah perhatian diberikan 

terhadapnya. Para tabi’i>n mulai memberikan perhatian yang sempurna kepada 

para sahabat para tabi’in berusaha menjumpai para sahabat ke tempat-tempat 
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yang jauh dan memindahkan hafalan mereka sebelum meraka ke al-Rafi>q al-A’la 

(sebelum meninggal). Demikian pula berita tentang kunjugan seorang sah}a>bi>  ke 

sebuah kota, sungguh menarik perhatian para tabi’i>n  ketika mengetahui 

kedatangan para Sah}a>bi>, mereka berkumpul disekitarnya untu menerima hadis 

yang ada pada Sah}a>bi>  tersebut.
39

 

3) Mulai timbul Pemalsuan Hadis 

Diantara hal yang tumbuh dalam masa ketiga ini ialah muncul orang-

orang yang membuat hadis-hadis palsu. Hal itu terjadi sesudah Ali wafat. Tahun 

40 H. Merupakan batas yang memisahkan antara masa terlepas hadis dari 

pemalsuan, dengan masa mulai munculnya pemalsuan hadis. Sejak timbul fitnah 

di akhir masa Ustman, umat Islam terpecah menjadi beberapa golongan. Pertama, 

golongan Syi’ah. Kedua golongan Khawarij yang menentang Ali dan Mu’awiyah 

, golongan Jumhur (golongan yang memerintah pada masa itu). 

Umat Islam terpecah ke dalam golongan-golongan tersebut. Karena di 

dorong kepentingan golongan, mereka berupaya mendatangkan keterangan untuk 

mendukung keberadaan mereka. Maka meraka berupaya membuat hadis-hadis 

palsu dan menyebarkannya ke masyarakat. Mulai saat itu terdapatlah di antara 

riwayat-riwayat itu ada yang sahih dan ada yang palsu, semakin  hari semakin 

bertambah banyak dan beraneka ragam pula.  

Mula-mula mereka memalsukan hadis mengenai pribadi orang yang 

mereka agung-agungkan. Yang mula-mula melakukan pekerjan saat ini adalah 

golongan Syi’ah sebagaimana yang diakui oleh Ibnu Abi> al-H}adi>d, seorang ulama 

Syi’ah dalam kitabnya Syarh Nahju al-Bala>gah,  dia menulis, ‚ ketahuilah bahwa 

asal mula timbul hadis yang menerangkan keutamaan pribadi-pribadi adalah 

golongan syi’ah. Perbuatan mereka ini ditandingi oleh golongan Sunnah (jumhur) 
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yang bodoh-bodoh. Mereka juga membuat hadis untuk mengimbangi hadis-hadis 

yang dibuat oleh golongan syi’ah itu.  

Maka dengan keterangan ringkas ini nayatalah bahwa kota yang mula-

mula mengembangkan hadis-hadis palsu (maud}u)  ialah Bagdad dan Iraq tempat 

kaum Syi’ah berpusat. Imam al-Zuhri berkata, ‚ Hadis keluar dari kami sejengkal 

lalu kembali kepada kami dari Iraq  sehasta. ‚Imam Malik sendiri menamakan 

kota Bagdad sebagai pabrik hadis palsu.
40

  

d. Masa keempat: Masa Pembukuan Hadis (dari permulaan abad ke-2 H.hingga 

akhirnya).  

1) Permulaan Masa Pembukuan Hadis 

Sudah dapat dipahami bahwa dalam abad pertama Hijrah, maka dari 

zaman Rasul, masa Khulafa>u al-Ra>syidi>n dan sebagian besar zaman Amawiyah, 

yakni hingga akhir abad pertama hijrah, hadis-hadis itu berpindah dari mulut ke 

mulut. Masing-masing perawi meriwayatkannya berdasarkan kekuatan 

hafalannya. Pada masa itu mereka belum terdorong untuk membukukannya. 

Hafalan mereka terkenal kuat kekuatan hafalan para sahabat dan tabi’in diakui 

sejarah.
41

 

Ketika kekhalifaan dipegang kembali oleh Umar ibnu Abdul Aziz yang 

dinobatkan dalam tahun 99 H. seorang khalifah dari dinasti Amawiyah yang 

terkenal adil dan wara, sehingga beliau dipandang sebagai ‚Khalifah Rasyidin 

yang kelima, tergeraklah hatinya untuk membukukan hadis. Beliau sadar bahwa 

para perawi yang membendaharakan hadis dalam kepalanya kian lama banyak 

yang meninggal dunia. Beliau khawatir apabila hadis tidak dibukukan dan 

dikumpulkan dalam buku hadis dari para perawinya, mungkinlah hadis-hadi itu 
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akan lenyap dari permukaan bumi dibawa bersama oleh para penghafalnya ke 

alam barzah.
42

 

Untuk mewujudkan maksud yang mulia itu, pada tahun 100 H. Khalifah 

meminta kepada Gubernur Madinah, Abu Bakar Ibnu Muhammad Ibnu Amr Ibn 

Hazm (120 H) yang menjadi guru Ma’mar, Al-Laits, al-Auza>’i, Malik, Ibnu Ishaq 

dan Ibnu Abi> z|i’bin supaya membukukan hadis Rasul yang terdapat pada 

penghafal wanita yang terkenal, Amrah binti Abdurrahman Ibn Sa’ad Ibnu 

Zurarah Ibnu Ades, seorang ahli fiqih murid Aisyah (20 H.=642- 98 H.=716 M. 

atau 106 H.=724 M), dan hadis-hadis yang ada pada al-Qasim Ibn Muhammad 

Ibnu Abi Bakr al-Shiddiq (107 H=725), seorang pemuka tabi’in dan salah 

seorang fuqaha tujuh Madinah.
43

 

Disamping itu Umar Abdul Azis mengirimkan surat kepada kepada 

gubernur ke semua wilayah kekuasaannya supaya berusaha membukukan hadis 

yang ada pada ulama yang tinggal di wilayah mereka masing-masing. Ulama 

besar yang membukukan hadis atas kemauan Khalifah itu diantaranya Abu Bakar 

Muhammad Ibnu Muslim Ibnu Ubaidillah Ibnu Syihab al-Zuhri, seorang tabi’in 

yang ahli dalam bidang fiqih dan hadis beliau adalah guru Malik, Auza>’i, Ma’mar 

al-Laits, Ibnu Ishaq, Ibnu Abi> dz|i’bin. Dialah ulama besar yang mula-mula 

membukukan hadis atas anjuran khalifah.
44

 

Kitab hadis yang ditulis oleh Ibnu Hazm yang merupakan kitab hadis 

yang pertama yang ditulis atas perintah kepala Negara, namun tidak sampai 

kepada kita karena tidak terpelihara dengan semestinya. Kitab itu tidak 

membukukan seluruh hadis yang ada di Madinah. Al-Imam Muhammad ibn 
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Muslim ibnu Syihab al-Zuhri> membukukan hadis yang ada di Madinah. Dia 

memang terkenal sebagai seorang ulama hadis yang besar di masanya.
45

 

 Kemudian ulama besar berlomba-lomba membukukan hadis atas anjuran 

Abu Abbas al-Saffah dan anak-anaknya dari khalifah-khalifah Abbasiyah. Akan 

tetapi tidak diketahui lagi, yang mula-mula membukukan hadis sesudah al-Zuhri> 

itu, karena ulama tersebut yang datang sesudah al-Zuhri seluruhnya semasa. 

Para pengumpul pertama hadis yang tercatat sejarah adalah:  

a) Di kota Makkah, Ibnu Juraij (80 H/669 M. – 150 H/767 M) 

b) Di kota Madinah, Ibnu Ishaq (…H./151 M---….H/768M), Ibnu Abi> zi’bin 

dan Malik ibnu Anas (93 H/703 M- 179H/ 798 M). 

c) Di kota Basrah, al-Rabi’ ibn S}abih (….H/…M.- 160 H./777 M). Hammad 

ibnu Salamah (176 H). dan Sa’id ibn Abi Arubah (156 H./773 M). 

d) Di Kufah, Sufyan al-Tsauri> (161 H). 

e) Di Syam, al-Auza’i  

f) Di Wasith, Husyaim al-Wasyiti (104 H./772M-188 H./804 M). 

g) Di Yaman, Ma’mar al-Azdy (95 H./753M- 153 H./770 M.) 

h) Di Rey, Jarir al-D}abbi> (110 H./728M- 188H./804M.) 

i) Di khurasan, Ibnu al-Mubarak (118 H./735 M.-181 H./797M) 

j) Di Mesir, al-Laits ibn Sa’ad (175 H.). 

Semua ulama besar yang membukukan hadis adlah ahli-ahli hadis abad ke 

– 2 hijriyah. Kita menyayangkan kitab al-Zuhri dan Juraij itu tidak diketahui 

dimana sekarang ini. Kitab hadis yang paling tua yang ada ditangan umat Islam 

dewasa ini ialah al-Muwat}t}a’ susunan Imam Malik atas perintah Khalifah al-

Mansur ketika dia pergi naik haji pada tahun 144 H. (143 H). 
46
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Al-Suyuti berkata dalam kitab Tarikh al-Khulafa, ‚Dalam tahun 143 H. 

ulama Islam mulai membukukan hadis, fiqh dan tafsir, diantaranya Ibnu Juraij di 

Makkah, Imam Malik di Madinah, al-Auza’i (88 H.=707M. -157H=773 M) di 

Syam, Ibnu Abi Arubah (156 H./733 M.) dan Hammad (167 H.=789 M). di 

Basrah, Ma’mar al-Azdi> di Yaman Sufyan al-Tsauri di Kufah. Ibnu Ishaq 

menyusun kitab al-Maga>zi} wa al-Siyar (hadis-hadis yang mengenai sirah atau 

sejarah Rasul saw. Dan Abu Hanifah menyusun kitab fiqih. Kitab al-Maga>zi ini 

adalah dasar pokok bagi kitab sirah Nabi. 

2) Sistem Ulama Abad ke- 2 Hijriyah membukukan Hadis 

Ulama abad ke-2 membukukan hadis, dengan tidak menyaringnya. 

Mereka tidak membukukan hadis saja, fatwa-fatwa sahabat, bahkan fatwa-fatwa 

tabi’in, semua itu dibukukan bersama-sama. Maka dalam kitab-kitab itu terdapat 

hadis-hadis marfu’,maqtu  dan marfu’. 

3) Kitab-Kitab Hadis yang terkenal dalam Abad Kedua 

Kitab-Kitab hadis yang telah dibukukan dan dikumpulkan dalam abad ke-

2 ini, banyak. Akan tetapi yang terkenal dalam kalangan ahli hadis ialah: 

 

a) Al-Muwat}t}a’ karya Imam Malik 

b) Al-Maga>z|i>, karya Susunan Muhammad ibn Ishaq  

c) Al-Jami’, Susunan Abdul Razzaq al-S}an’a>ni> 

d) Al-Mus}annaf, susunan Syu’bah ibnu H}ajja>j 

e) Al-Mus}annaf, susunan Sufyan Ibn Uyainah 

f) Al-Mus}annaf, susunan al-Laits ibn Sa’ad  

g) Al-Musa}nnaf, al-Auza’I ( 

h) Al-Musa}nnaf, susunan al-Humaidi 

i) Al-Maga>z|I al-Nabawiyah, susunan Muhammad Ibnu Waqid al-Aslami 
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j) Al-Musnad, susunan  Abu Hanifah 

k) Al-Musnad, susunan Abu Zaid ibnu Ali 

l) Al-Musnad, susunan Imam al-Sya>fi’i 

m) Mukhtalif al-Hadis, susuan Imam al-Sya>fi’i.
47

 

4) Pemisahan Hadis-Hadis Tafsir dan Hadis-hadis Sirah 

Dalam abad ke-2 ini pula, mulai dipisahkan hadis-hadis tafsir dari umum 

dan mulai pula dipisahkan hadis-hadis sirah dan maghazinya. Ulama yang mula-

mula memisahkan hadis-hadis yang berpautan dengan sirah ialah Muhammad ibn 

Ishaq ibnu Yassar al-Mut}t}alibi> (151 H.). Kitab ini diriwayatkan oleh ibnu 

Hisyam, yakni  Abu Muhammad Jamaluddin ibnu Abd al-Malik ibn Himsyari al-

Mua>’rifi> (151 H.-213H.). Kitab ini terkenal dengan nama sirah Ibni Hisyam. Dan 

inilah pokok dari kitab-kitab sirah yang berkembang sesudahnya. Kitab ibnu 

hisyam ini telah disyarahkan oleh Muhyiddin Abdul Hamid dan Must}afa> al-

Saqa>.
48

 

 

 

5) Bertambah Luasnya Pemalsuan Hadis 

Diantara hal yang timbul dalam abad ke-2 ialah meluasnya pemalsuan 

hadis. Dalam masa ini muncullah propaganda-propaganda politik untuk 

menumbangkan rezim Amawiyah. Untuk mudah mempengaruhi massa, dibuatlah 

hadis-hadis palsu. Dengan hadis-hadis ini mereka mudah menarik minat dan 

perhatian rakyat kepada pemerintah Abasiyah. Sebagai imbalannya, muncul pula 

dari pihak Amawiyah ahli-ahli pemalsu hadis untuk membendung arus 

propaganda penganut paham Abbasiyah.
49
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Disamping itu muncul pula golongan Zindiq (pura-pura Islam), tukang 

kisah yang berdaya upaya menarik minat pendengar untuk memperhatikan 

pengajaran-pengajarannya dengan membuat kisah-kisah palsu yang disandarkan 

kepada hadis-hadis maud}u’  (palsu). Karena itu Malik berkata, ‚jangan diambil 

ilmu (hadis) dari empat jenis orang. Boleh diambil dari yang selainnya, jangan 

diambil orang yang kurang akalnya, jangan diambil dari orang yang mengikuti 

hawa nafsu, yang mengajak masyarakat untuk mengikuti hawa nafsunya, jangan 

diambil dari orang yang tidak berdusta kepada Rasul saw., jangan diambil dari 

orang yang nampaknya salih dan beribadah, apabila orang itu mengetahui nilai 

hadis yang diriwayatkannya. 

Hal ini menyebabkan sebagian ulama terdorong mempelajari keadaan 

perawi-perawi hadis (Ilm Jarh wa al-Ta’di>l) dan memang dalam masa ini telah 

banyak perawi-perawi yang lemah. Diantara tokoh-tokoh Jarh wa al-Ta’di>l 

adalah Syu’bah Ibnu al-Hajja>j (160 H), Ma’mar, Hisyam al-Dastaway (154H), al-

Auza>’i (156H), Sufyan al-Tsauri (161H.)., Ibnu Majisun (213H).,al-Laits ibnu 

Sa’ad(175H.), Ibnu al-Muba>rak (181H.), Husyaim ibnu Basyar, Abu Ishaq 

(185H.), al-Muafi ibn imran al-Mus}ili ( 185H.), Basyir ibn al-Mufad}d}al (186 H), 

Ibnu Uyainah (197 H.), Ibnu Ulaiyah (197 H.), Ibnu Wahab (197 H.), Waki’ ibnu 

al-Jarrah (194 H.), Yahya ibnu Sa’id al-Qat}t}a>n (186 H.), Abdurrahman ibn 

Mahdy (198 H.), Yazid ibn Harun (206 H.), Abu Daud al-Tayalisi> (201 H.), 

Abdul Razza>q ibn Human (211H.), Abu As}im al- Dah}h}a>k (212 H.).
50

 

6) Tokoh-tokoh Hadis Abad ke-2 Hijriyah 

Diantara tokoh-tokoh hadis yang masyhur dalam abad ke-2 Hijriyah ialah 

Malik, Yahya ibnu Sa’id al-Qat}t{a>n, Waki’ bin al-Jarrah, Sufyan al-Tsauri, Ibnu 
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Uyainah, Syu’bah ibn Hajjaj, Abd al-Rahman ibn Mahdi al-Auza’i , al-Laits, Abu 

Hanifah, al-Syafi’i.
51

 

e. Masa kelima: masa mentashihkan hadis dan menyaringnya (awal abad ke-3 

H., hingga akhir).  

1) Masa membukukan Hadis Semata-mata (hadis dalam Abad ke-3 Hijriah) 

Para ahli hadis abad ke -2 hijriah sebagaimana sebagian yang telah 

diterangkan, tidak memisahkan hadis dari fatwa-fatwa sahabat dan tabi’in.  

Keadaan ini diperbaiki oleh ahli hadis abad ke-3 hijriah. Ketika 

mengumpulkan hadis, memisahkan hadis dari fatwa-fatwa itu. Mereka bukukan 

hadis-hadis saja dalam buku-buku hadis. Akan tetapi satu keterangan pula yang 

harus kita akui ialah mereka tidak memisahkan hadis.Yakni mereka 

memperadukkan  hadis sahih denga hadis hasan dan dengan hadis dhaif. Segala 

hadis yang mereka terima, mereka bukukan dengan tidak menerangkan 

kesahihannya, atau kehasanannya, atau kedhaifannya. Lantaran itu orang yang 

kurang ahli tidak dapat mengambil hadis-hadis yang terbukukan di dalamnya. 

Dapat dikatakan bahwa besar kemungkinan, S}ahi>fah Abi> Bakar ibn Hazm hanya 

membukukan hadis saja mengingat perkataan Umar kepadanya, ‚janganlah kamu 

terima melainkan hadis Rasul saw.’’
52

 

Al-Sya’bi adalah orang yang mula-mula mengumpulkan hadis yang hanya 

mengenai suatu sebab (tema) saja. Beliau mengumpulkan hadis-hadis mengenai 

talak. Beliau salah seorang imam yang terkemuka dalam permulaan abad ke-2 

hijrah. Adapula yang menyusun secara musnad. Yang mula-mula menyusun 

dengan cara ini ialah Abdullah ibn Musa al-Abasyi al-Ku>fi>, Musaddad ibn 
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Musarhad al-Bas}ri>, Asad ibn Musa al-Amawy, Nu’aim ibn Hammad al-Khuzai, 

Ahmad ibn Hanbal Ishaq ibn Rawaih, Usman ibn Abi Syaibah.
53

 

2) Bertambah luasnya lawatan, penyusunan kaidah dan pentashihan hadis. 

Dalam abad ke-3 hijriah usaha pembukuan hadis memuncak sesudah 

kitab-kitab ibnu Juraij dan al-Muwatta’  Malik tersebar dalam masyarakat serta 

disambut denga gembira, maka timbullah kemanpuan menghafal hadis, 

mengumpulkan dan membukukannya, dan mulailah ahli-ahli ilmu berpindah dari 

suatu tempat, dari sebuah negeri ke negeri yang lain untuk mencari hadis. Hal ini 

kian hari kian bertambah maju. 

Pada mulanya ulama Islam mengumpulkan hadis yang terdapat di kota 

mereka masing-masing. Sebagian kecil saja diantara mereka pergi ke kota lain 

untuk kepentingan hadis. Keadaan ini dipecahkan al-Bukhari, beliaulah yang 

mula-mula meluaskan daerah-daerah yang dikunjungi untuk mencaari hadis. 

Beliau pergi ke Maru, Naisaburi, Rey, Bagdad, Basrah, Kufah, Makkah, 

Madinah, Mesir, Damsyik, Qaisariyah, Asqalan dan Himsah. Ringkasnya al-

Bukhari membuat langkah-langkah baru untuk mengumpulkan hadis yang 

tersebar di berbagai daerah. Enam belas tahun lamanya beliau terus menerus 

menjelajah untuk menyiapkan kitab sahihnya. 

Pada mulanya ulama menerima hadis dari para perawi, lalu menulis ke 

dalam bukunya, dengan tidak menetapkan syarat-syarat menerimanya dan tidak 

memperhatikan sahih tidaknya. Musuh yang berkedok dan berselimut Islam 

melihat kegiatan-kegiatan ulama hadis dalam mengumpulkan hadis pun 

menambah upaya untuk mengacaubalaukan hadis, yaitu dengan menambahkan 

lafalnya atau membuat hadis maudhu.  
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Melihat kesungguhan musuh-musuh Islam dan menyadari akibat-akibat 

perbuatan mereka, maka ulama hadis bersunguh-sungguh membahas keadaan 

perawi-perawi dari berbagai segi, yakni keadilan, tempat, kediaman, masa dan 

lain-lain, serta memisahkan hadis-hadis yang sahih dari yang dhaif. Yakni 

mensahihkan hadis. Pembahasan mengenai diri pribadi perawi menghasilkan 

Qawa>’id al-Tah}di>s| (kaidah-kaidah tahdis), ‘illat-illat  hadis dan Tarjamah  

riwayat perawi-perawi hadis. Ringkasnya, lahirlah tunas ilmu dirayah hadis  

(Ilmu Dira>yah al-H}adi>s|)yang banyak macamnya disamping ilmu riwayah hadis 

(Ilmu riwayah al-Hadis). 

Upaya-upaya pentashihan dan penyaringan hadis, atau memisahkan yang 

sahih dari yang dhaif dengan mempergunakan syarat-syarat pentashihan, baik 

mengenai perawi riwayat, tah}ammul  dan ada  melahirkan kitab-kitab sahih dan 

kitab-kitab sunan.
54

 

3) Imam yang mula-mula membukukan hadis yang dipandang sahih saja.  

Sekiranya kekeruhan terus menerus berlangsung, tentulah kita tidak dapat 

meminum airnya dan tidak dapat mengamalkan isinya, apalagi apabila diingat 

pada masa itu telah banyak muncul orang Zindiq dan Yahudi yang membuat 

hadis-hadis  palsu secara licik dan sukar diketahui kepalsuannya. 

Untuk menyaring hadis-hadis itu serta membedakan hadis yang sahih dari 

yang palsu dan dari yang lemah, seorang imam hadis yang besar Ishaq Rawahai, 

terdorong untuk memulai usaha memisahkan hadis yang sahih dan yang tidak. 

Pekerjaan yang mulia ini, kemudian disempurnakan oleh al-Bukhari. Al-Bukhari 

menyusun kitabnya yang terkenal dengan nama al-Jami’ al-S}ah}i>h} yang 

membukukan hadis-hadis yang dianggap sahih saja. Kemudian usaha al-Bukhari 

ini diikuti pula oleh muridnya yang sangat alim, yaitu Imam Muslim. Maka 
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dengan jerih payah kedua sarjana besar ini, kita menemukan sumber-sumber 

hadis yang bersih.
55

 

Sesudah S}ah}i>h al-Bukha>ri> dan S}ah}i>h} Muslim  tersusun, muncul pula 

beberapa orang imam lain yang menuruti jejak kedua pujangga tersebut, seperti 

Abu Dawud (Sunan Abi Daud). Al-Tirmidz|i dan al-Nasa’i itulah kemudian 

terkenal dalam kalangan ulama dengan kitab-kitab pokok yang lima (al-Us}u>l al-

Khamsah). Disamping itu Ibnu Majah berupaya menyusun sebuah kitab Sunan 

Ibn Majah. Kitab ini oleh sebagian ulama digolongkan dalam kitab induk, lalu 

menjadikan kitab-kitab induk itu enam buah banyaknya terkenal dengan nama al-

Kutub al-Sittah. Di bawah kitab yang enam ini ulama menempatkan Musnad al-

Imam Ahmad. Keadaan  dan nilai dari masing-masing kitab ini akan 

diterangkan.
56

 

4) Dasar-dasar Pentasihan Hadis 

Untuk mentashihkan hadis, dibutuhkan pengetahuan yang luas tentang 

Ta>rikh Rija>l al-H{adi>s\ sejarah perawi hadis, tanggal lahir dan wafat para perawi 

dapat diketahui, apakah dia bertemu dengan orang yang ia riwayatkan hadisnya 

atau tidak. Dengan pengetahuan yang mendalam tentang para perawi hadis sejak 

zaman s}ah}a>bi>  hingga zaman al-Bukha>ri (umpamanya), dapat diketahui 

bagaimana tingkat kebenaran dan kepercayaan perawi-perawi itu, nilai-nilai 

hapalan mereka, siapa yang benar dan dapat dipercaya, siapa yang tertutup 

keadaan siapa yang dusta  dan siapa yang lalai.
57

 

Disamping itu diperlukan pula perbandingan antara hadis satu kota dan 

hadis kota lain, begitu pula pengetahuan yang luas tentang mazhab yang dianut 

perawi-perawi itu, apakah dia seorang Khawa>rij, Mu’tazila, Syi’i  dan lain-lain. 
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Al-Bukhari mempunyai dua keistimewaan, yaitu pertama, hafalan yangs sungguh 

kuat yang jarang ditemukan bandingannya khususnya di bidang hadis. Kedua, 

keahlian dalam meneliti keadaan perawi-perawi  yang Nampak kita lihat dalam 

tarikhnya yang disusun untuk h menerangkan keadaan perawi hadis. Al-Bukhari 

dalam menghadapi perawi-perawi yang lemah dan tercela, mempergunakan kata-

kata yang sopan sekali.
58

  

Al-Bukha>ri dalam mengumpulkan hadis-hadis sahih ke kitab Jami’ nya, 

memakai beberapa syarat, begitu pula Muslim. Kadang-kadang Muslim itu 

berbeda dengan syarat al-Bukha>ri>. Keduanya mengisyaratkan sanad yang 

muttas}i>l,  serta perawi yang Muslim (Islam) yang bersifat benar, dan tidak suka 

bertadlis dan tidak berubah akal, adil, kuat hafalan, tidak ragu-ragu dan baik 

pula. 

Perawi-perawi yang menerima hadis dari tokoh-tokoh hadis, seperti al-

Zuhri>, tentu tidak sama semuanya.Ada yang erat dengan al-zuhri, ada yang tidak. 

Al-Bukhari mensyaratkan perawi-perawi yang erat hubungannya. Muslim 

menerima perawi-perawi yang tidak erat hubungannya, sama dengan menerima 

perawi-perawi yang erat hubungannya. Mengenai orang-orang yang bukan tokoh, 

maka baik al-Bukha>ri>  maupun Muslim menerima riwayatnya saja asal perawi itu 

terpercaya, adil tidak tidak banyak keliru.    

Al-‘Alla>mah Muhammad Zahid al-Kuts\ari mengatakan bahwa diantara 

yang menarik perhatian adalah al-Bukhari dan Muslim tidak menceritakan 

sedikitpun  dari hadis Imam Abu Hanifah, padahal al-Bukhari dan Muslim itu 

mendapati sahabat-sahabat kecil dari Abu Hanifah dan menerima hadis dari 

mereka. Juga al-Bukhari dan Muslim tidak mentakhrijkan hadis Imam al-Sya>fi’I 

padahal beliau-beliau itu menjumpai sebagian asbabnya. Juga al-Bukhari tidak 
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mentakhrijkan hadis-hadis Ahmad selain dari dua hadis, satu secara ta’liq, satu 

lagi secara nazil  dengannya. Muslim tidak mentakhrijkan dalam sahihnya barang 

satu hadis dari hadis al-Bukhari, padahal Muslim bergaul dengannya dan 

menuruti jejaknya dan tidak meriwayatkan  dari hadis Ahmad selain 30 hadis, 

Ahmad tidak mentakhrijkan dalam musnadnya dari Malik dari Nafi’ melalui jalan 

al-Sy>afi’i padahal sanad ini dipandang paling sah, selain dari empat hadis.
59

 

Hadis yang diriwayatkan dari al-Syafi’i dengan jalan yang lain tidak 

sampai 20 hadis,padahal Ahmad duduk semajelis dengan al-Sya>fi’i dan 

mendengar al-Muwat}t}a darinya. Menurut kenyataan, para imam hadis 

membukukan hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang dikhawatirkan akan 

lenyap hadisnya lantaran kurang diperhatikan dan bukan sekali-kali Abu Hanifah 

dicela oleh S\ufyan atau al-Sya>fi’i dicela oleh Ibnu Ma’in, atau Imam Ahmad 

dicela oleh al-Karabisi atau al-Bukhari dicela oleh al-Bukhari.
60

 

Ucapan Ibnu Khaldun dalam Muqaddima Ta>>rich nya bahwa Abu Hanifah 

terlalu keras dalam menentukan syarat-syaratnya sah, hanya mensahihkan 

(meriwayatkan) 17 buah hadis, adalah suatu kekeliruan yang sangat nyata, karena 

tidak boleh terpengaruh dengan pendapat itu. Riwayat Abu Hanifah yang sangat 

ketat dalam mensahihkan hadis, bukan 17 hadis, akan tetapi 17 buah kitab yang 

masing-masing Musnad Abu Hanifah yang telah ditakhrijkan oleh para h}uffa>dz 

masing-masing musnad  itu tidak lebih dari pada Sunan al-Syafi’i  atau Musnad 

al-Sya>fi’i  menjadi sumber hadis al-Sya>fi’i.
61

 

f. Masa keenam: masa menapis kitab-kitab hadis dan menyusun kitab-kitab 

Jami’ yang khusus (dari awal abad ke-4 H. hingga jatuhnya Bagdad pada 

tahun 656 H.). 

                                                             

59
Hasbi ash Siddieqi , Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis, h.63. 

60
Hasbi ash Siddieqi , Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis, h.63  

61
Hasbi ash Siddieqi , Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis, h.64. 



  78 

 

1) Mutaqaddimi>n dan Muta’akkhir>in 

Ulama hadis dalam abad ke-2 dan ke-3, digelari Muqaddimin, mereka 

mengumpulkan hadis semata-mata berpegang pada usaha sendiri dan 

pemeriksaan sendiri, dengan menemui para penghafalnya yang tersebar di setiap 

pelosok dan penjuru Negara Ara, Persia dan lain-lainnya. Setelah Abad ke-3 

berlalu munculah pujangga-pujangga abad ke-4 ini dan seterusnya digelari 

Muta’akkhirin. Kebanyakan hadis yang mereka kumpulkan adalah petikan atau 

nukilan dari kitab-kitab Mutaqaddimin  itu sedikit saja yang dikumpulkan dari 

usaha mencari sendiri kepada para penghafalnya. 

Ahli hadis sesudah abad ke-3 tidak banyak lagi yang mentakhrijkan hadis. 

Mereka hanya berusaha mentahzibkan, menghapalnya dan memeriksa sanad yang 

ada  di dalam kitab-kitab yang telah ada itu. Dalam abad ke-4 ini lahirlah 

pemikiran untuk memandang cukup dalam meriwayatkan hadis dengan 

berpegang kepada kitab saja, tidak melawat kemana-mana. Menurut riwayat, 

Ibnu Mandah adalah ulama yang terakhir yang mengumpulkan hadis dengan jalan 

lawatan.
62

 

Ulama hadis bertingkat kedudukannya, ada di antara mereka yang dapat 

menghafal 100.000 hadis dan mendapat nama hafizh ada yang menghafal 300.000 

hadis dan mendapat hujjah, sedangkan yang lebih jauh dari jumlah itu. Digelari 

hakim. Adapun al-Bukhari, Muslim, Ahmad, Sufyan al-S|auri dan Ish}a>q ibn 

Rahawai di kalangan Mutaqaddimin dan al-Daruqutni di kalangan Muta’akkhirin 

digelari ‚Ami>r al-Mu’min fi al-hadis. Dengan usaha al-Bukhari, Muslim dan 

lainnya itu seluruh ahli abad ke-3,terkumpullah hadis-hadis yang s}ahi}h dan ada 
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yang tidak terkumpul dalam kitab-kitab ahli hadis abad ke-3.Yang diusahakan 

pengumpulannya kembali oleh ahli-ahli hadis abad ke 4.
63

 

2) Kitab-kitab yang mengumpulkan Hadis-hadis sahih yang tidak terdapat 

dalam kitab-kitab sahih abad ke-3 Hijrah (Kitab Keenam) 

Kitab-kitab tersebut diantaranya: 

a) Al-S}ah}i>h}, susunan Ibnu Khuzaimah 

b) Al-Taqsim wa al-Anwa’, susunan Ibnu Hibban 

c) Al-Mustadrak, susunan al-Hakim 

d) Al-S{ah}i>h}, susunan Abu Awanah 

e) Al-Muntaqa, susunan Ibnu Jarud 

f) Al-Mukhtarah, susunan Muhammad ibn Abdul Wahid al-Maqdisi>. 

Akan tetapi perlu ditegaskan bahwa ketiga kitab ini tidak sama 

derajatnya, yang tertinggi ialah sahih Ibnu Khuzaimah, dibawahnya sahih Ibnu 

Hibban, dan dibawahnya lagi sahih al-Hakim. Perlu diketahui pula bahwa hadis 

yang hanya disahihkan oleh Ibnu Hibban, tidak dapat terus diterima karena 

beliau ini dipengaruhi oleh sifat bermudah-mudahan dalam mensahihkan hadis 

demikian juga halnya dengan hadis-hadis yang hanya disahihkan oleh al-Hakim. 

Sebagian ulama berkata, ‚hadis-hadis yang hanya ditasihkan oleh al-Hakim 

sendiri, hendaklah diperiksa lebih dahulu, jangan terus dipergunakan. Sesudah 

diperiksa, barulah diberikan hukuman sahih atau hasan, menurut kehendak 

putusan penyelidikan yang sehat dan jujur serta hati-hati‛. 

Dalam keenam kitab ini, kita memperoleh hadis-hadis sahih yang tidak 

terdapat dalam kitab-kitab sahih yang disusun oleh ahli abad ke-4 hijrah.
64

 

3) Cara-cara menyusun kitab-kitab hadis  
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a) Kitab-kitab sahih dan sunan disusun dengan dasar membagi kitab-kitab itu 

dalam beberapa bab, umpamanya bab taharah, bab wudu,bab salat dan 

seterusnya, maka tiap-tiap hadis yang berpautan dengan taharah dimasukkan 

ke dalam bab taharah demikian juga selanjutnya. 

b) Kitab Musnad, disusun menurut nama perawi pertama, perawi yang 

menerima dari Rasul saw. Maka segala hadis yang diriwayatkan oleh Abu 

Bakar, umpamanya diletakkan di bawah nama Abu Bakar. Tegasnya nama 

perawi yang menjadi title dalam mencari hadis dalam kitab ini amat  (judul 

bab) amat sulit. Akan tetapi dengan adanya Miftah Kunu>z al-Sunnah, al-

Mu’jam al-Mufah{ras dan Taisir al-Manfa’ah, kesukaran ini menjadi hilang. 

c) Ibnu Hibban menyusun kitabnya dengan jalan membagi hadis kepada lima 

bagian. Pertama,bagian suruhan. Kedua, bagian larangan. Ketiga bagian 

khabar (berita).  Bagian keempat, bagian ibadat. Kelima bagian af’al 

(pekerjaan). Mencari hadis dalam kitab ini membutuhkan waktu yang 

panjang. 

d) Ada juga yang menyusun kitabnya dalam bentuk kamus, memulainya dengan 

hadis yang berawalan a-i-u kemudian yang berawalan b, demikian 

seterusnya. Seperti kitab al-Ja>mi’ al-S{agi>r susunan al-Suyu>ti. 

4) Masa memperbaiki susunan Kitab-kitab Hadis 

Di atas telah diterangkan bahwa al-Zuhri telah mulai membina 

pembendaharaan hadis dalam permulaan abad ke-2 yang kemudian secara 

berangsur-angsur disempurnakan oleh ahli-ahli abad ke-2, ke-3 dan ke-4 hijriah.  

Pada akhir abad ke-4 itu, selesailah penyusunan hadis. Telah cukup  

terkumpul seluruh hadis yang diterima dari Nabi saw. Dengan berbagai jalan 

dalam buku-buku yang sudah diterangkan dan terhentilah kesungguhan yang 

telah diberikan ahli hadis abad ke-3, ke-4 sebagaimana padamnya cahaya jihad. 
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Maka ulama abad ke-5 hijriah menitikberatkan usaha untuk  memperbaiki 

susunan kitab, mengumpulkan yang berserak-serak dan memudahkan jalan-jalan 

pengambilan dan sebagianya, seperti mengumpulkan hadis-hadis hukum dalam 

satu kitab dan hadis-hadis targhib  dalam sebuah kitab, serta 

mensyarahkannya.diantara usaha ulama abad ke-5 ialah mengumpulkan hadis-

hadis yang terdapat dalam kitab enam dan lainnya dalam sebuah kitab besar. 

Ringkasnya boleh kitab katakana bahwa mulai abad ke-5 masuklah hadis 

ke zaman perbaikan susunan kitab-kitabnya, mengumpulkan hadis-hadis dalam 

sebuah kitab besar, memisahkan  hadis-hadis hukum dalam sebuah kitab dan 

hadis-hadis targhib dalam sebuah kitab dan masuklah kitab-kitab itu ke dalam 

masa mensyarahkan dan masa mengihtisarkannya.ulama berusaha memberikan 

perhatiannya kepada ilmu hadis kitab-kitab syarah yang memudahkan kita 

memahami hadis dan kitab mukhtasar yang juga memudahkan kitab mencari 

hadis dan memudahkan untuk memetik hadis-hadis yang diperlukan sehari-hari. 

Seluruh ulama yang dating sesudah abad ke-4, dalam menjelaskan hadis dan 

berpegang kepada apa yang telah dibukukan oleh para ahli hadis yang telah lalu. 

Akan tetapi jangan disangka bahwa sebelum abad ke-5 tidak ada usaha 

sama sekali untuk membaguskan susunan kitab hadis atau mengumpulkan 

beberapa kitab dalam sebuah kitab. Hanya belum seberapa diperhatikan orang. 

Ulama hadis dalam abad tersebut, masih menitikberatka usahanya kepada 

persoalan yang mendesak, yaitu menyaring hadis dan memeriksa keadaan sand-

sanadnya. Ini memang perlu dan penting dari pada usaha membaguskan susunan 

kitab dan teknik pembukuan hadis itu.
65

  

g. Masa ketujuh: masa membuat syarah, membuat kitab-kitab takrij, 

mengumpulkan hadis-hadis hukum dan membuat kitab-kitab Jami’ yang 
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umum serta membahas hadis-hadis zawa>’id (656 H. hingga zaman sekarang 

ini). 

1) India dan Mesir memegang Peranan Penting dalam Perkembangan 

Hadis. 

Sejak Bagdad dihancurkan oleh Hulagu Khan, kegiatan perkembangan 

hadis berpindah ke Mesir dan India. Dalam masa ini banyak kepala-kepala  

pemerintahan yang berkecimpung dalam bidang ilmu hadis seperti al-Burquq. 

Disamping itu tidak dapat dilupakan usaha ulama India dalam mengembangkan 

kitab-kitab hadis. Banyak benar kitab-kitab  hadis yang berkembang dalam 

masyarakat umat Islam dengan usaha penerbitan yang dilakukan ulama India. 

Merekalah yang menerbitkan kitab ‘ulu>m al-Hadis karya al-Hakim. Pada masa 

akhir-akhir ini berpindah pula kegiatan itu ke daerah Saudi Arabia.
66

 

 

2) Jalan-jalan yang ditempuh dalam Masa ini 

Jalan-jalan yang ditempuh oleh ulama dalam periode ketujuh ini ialah 

menertibkan isi kitab-kitab hadis, menyaringnya dan menyusun kitab-kitab 

takhrij. Serta membuat kitab-kitab jami’  yang umum, kitab yang mengumpulkan 

hadis hukum,mentakhrijkan hadis-hadis yang terdapat dalam beberapa kitab, 

mentakhrijkan hadis-hadis yang terkenal dalam masyarakat dan menyusun kitab 

athraf.   

Diantara kitab-kitab yang disusun dalam periode ini ialah: 

a)  Kitab Zawa>’id, dalam periode ini ulama mulai mengumpulkan hadis-hadis 

yang tidak terdapat dalam kitab-kitab yang sebelumnya ke dalam sebuah 

kitab tertentu. Kitab-kitab itu mereka namai kitab Zawa>’id diantara kitab 

Zawa’id yang terkenal itu.  
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1) Zawa>’id Sunan Ibn Majah (yakni hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu 

Majah yang tidak terdapat dalam kitab-kitab yang lain). 

2) Ithaf al-Muha>rah bi Zawa>’id al-Masa>nid al-‘Asyrah. 

3) Zawa>’id al-Sunan al-Kubra, yaitu hadis-hadis yang tidak terdapat dalam 

kitab yang enam, ketiga kitab ini disusun oleh al-Bushiry (804). 

4) Al-Mat}a>lib al-‘Aliyah Fi Zawa>’id al-Masa>nid al-S|amaniyah, susunan al-

Hafizh Ibnu Hajar (852 H). 

5) Majma al-Zawa>’id, susunan al-Hafizh Nuruddin Abu al-Husain al-

Haits|ami>.
67

 

b) Kitab Jawa>mi’ yang umum 

Ulama hadis dalam periode ini mengumpulkan pula hadis-hadis yang 

terdapat dalam beberapa kitab ke dalam sebuah kitab khusus. Diantara kitab 

yang merupakan jawa>mi’ yang umum ialah: 

1) Jami’ al-Masa>ni’ wa al-Sunan al-Hadi li Aqwami Sanan, karya al-hafizh 

Ibnu katsir (774 H.). dalam kitab ini dikumpulkan hadis-hadis dari Sahih 

al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan al-Nasa’i, Sunan Abi Daud, Sunan al-

Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, Musnad Ahmad, al-Bazzar, Abu Ya’la dan 

Mu’jam al-Kabi>r (susunan al-Tabra>ni)>. 

2) Ja>mi’ al-Ja>mi’, susunan al-Hafidz al-Suyu>ti (911 H). Dalam kitab ini 

dikumpulkan hadis-hadis kitab enam dan lain-lain. Kitab ini mengandung 

banyak hadis dha’if dan maudhu. Alauddin al-Hindi> (975 H.) telah 

menertibkan kitab-kitab ini dalam sebuah kitab yang dinamai Kanz al-

Umma>l Fi> al-Sunan al-Aqwali wa al-‘Af’a>l. Kemudian diringkasnya 

dalam kitab (Muntakhabu Kanz al-Ummal).Al-Suyu>ti sendiri telah 
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mengikhtisarkan kitab itu. Mukhtasarnya dinamai dengan kitab al-J>a>mi’ 

al-S}agi>r fi> Hadis al-Basyi>r al-Naz\i>r.  

c) Kitab-kitab yang mengumpulkan Hadis-Hadis Hukum 

Diantara kitab-kitab yang mengumpulkan Hadis-Hadis Hukum yang 

disusun dalam periode ini ialah: 

1) Al-Ima>m fi> Ah}a>dis| al-H}akam, susunan Ibnu Daqi>q al-I>d (702 H.). kita ini 

disyarahkan dalam kitab al-Imam, sebuah syarah yang sangat besar. 

2) Taqri>b al-Asa>ni>d wa al-Tarti>b al-Masa>ni>d, susunan Zainuddin al-Ira>qi> 

(806 H). Yang memuat hadis-hadis hukum yang diriwayatkan oleh imam-

imam terkenal yang diberikan dengan al-Sah al-Asa>nid. Kitab ini 

disyarahkannya dalam kitab Tarh} al-Tasri>b fi Syarh al-Taqrib. Syarah ini 

kemudian disempurnakan oleh putra beliau Abu Zur’ah. 

3) Bulu>gh al-Mara>m min Aha>di>s\ al-Ah{ka>m, oleh al-Hafizh Ibnu Hajar al-

Asqala>ni> (852 H.). kita ini banyak mengandung 1.400 buah hadis dan 

telah disyaratkan oleh banyak ulama. Diantaranya, al-Qadi> al-Husain 

Muhammad Ibnu Isma’il  al-San’a>ni> (118 H.). dalam kitab yang bernama 

Subu>l al-Sala>m  dan Siddi>q Hasan Khan (1307 H.) dalam kitab  Fath{ al-

‘Allam.
68

 

d) Kitab-Kitab Takhrij 

Banyak kitab dalam berbagai ilmu yang mengandung hadis-hadis yang 

tidak disebut siapakah perawinya dan siapa pentakhrijnya dan tidak pula 

diterangkan nilainya.  Maka sebagian ulama berusaha menerangkan tempat-

tempat pengambilan hadis-hadis itu dan nilai-nilainya dalam sebuah kitab 

tertentu. Diantara kitab-kitab takhrij ini ialah: 
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1) Takhri>j Ah}a>di>s\ Tafsir> al-Kassya>f, al-Zaila>’I (762 H.). akan tetapi kitab ini 

tidak mentakhrijkan seluruh hadis yang disebut oleh penulis al-Kassya>f 

secara isyarat. 

2) Al-Ka>fisyi Sya>fi’Takhr>ij Ah}a>di>s \i Kassya>f, oleh Ibnu Hajar al-Asqala>ni> 

dalam kitab ini ditakhrijkan hadis-hadis yang lupa ditakhrijkan oleh al-

Zaila>’i. 

3) Takhri>j Aha>di>s\ al-Baid}a>wi>, Abd al-Rauf al-Manawi> 

4) Tuhfah} al-Ra>wi> fi> >Takhri>j Aha>di>s\i al-Baid}a>wi>, oleh Muhammad Zadah 

(1175 H.). 

5) Takhri>j Ah}a>di>s\ al-Syarh} Ma’a>ni> al-As\ar, karya al-T{aha>wi>, kitab ini 

dinamai al-Ha>wi>. 

6) Takhri>j Ah}a>dis\ al-Az\ka>r, oleh Ibnu Hajar al-Asqala>ni>. 

7) Takhri>j Ah}a>di>s\ al-Mis}ba>h} wa al-Misykah  yang dinamai Hika>ya>t al-

Ruwah ila> Takhrij> Ah}a>di>s\\ al-Mas}a>bih wa al-Misykah. 

8) Mana>hil al-S{afa> fi> Takhri>j Aha>di>s\i Syifa’. Oleh al-Sayu>t}i> 

9) Takhri>j Ah}a>dis\ Minha>j al-Us}u>l, oleh al-Subki> dan oleh Ibnu Mula>qin dan 

oleh Zainuddin al-Ira>qi> 

10) Takhri>j Ah}a>dis Mukhtabar  karya Ibnu Hajib, oleh Ibnu Hajar, Ibnu 

Mulaqqin dan Muhammad Abd. Ha>di> (794 H.) 

11) Takhrij> Ah}a>dis\ al-Hida>yah Fi> Fiqh al-Hanafiyah, oleh Jamaluddin al-

Zaila>’i yang dinamai Nas}b al-Rayah li> Ah}a>dis\ al-Hida>yah. 

12) Al-Dira>yah fi Muntakhabi Takhrij> Ah}a>dis\ al-Hida>yah, oleh Ibnu Hajar. 

13) Takhri>j Aha>di>\s\ al-Ih}ya>, oleh Zainuddin al-Ira>qi. 

e) Kitab-kitab Takhri>j yang terkenal di Masyarakat. 
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Kitab-kitab hadis yang terkenal dalam masyarakat bermacam-macam 

derajatnya. Maka Ulama hadis mengumpulkan hadis-hadis itu dalam sebuah  

kitab yang menerangkan nilai-nilai dan derajat-derajat hadis diantaranya: 

1) Al-Maqa>sid al-Hasanah, oleh al-Sakha>wi>, kitab ini telah diikhtisarkan 

oleh murid-murid beliau Abd. Al-Rahman ibn al-Daiba’ al-Syaiba>ni> dan 

dinami Tamzi al-T}ayyibi> min al-Khabi>s\. 

2) Tas}i>l al-al-Subu>l ila> Kasyf al-Liba>s, oleh Izzuddin Muhammad ibn Ahmad 

al-Khali>. 

3) Kasyf al-khafa’ wa al-Muzi>l al-Albas, oleh al-Hafizh al-Ajaluni>.
69

 

f) Kitab-Kitab At}ra>f  

Sebagaimana dalam periode keenam muncul kitab-kitab atra>f  yang 

disusun oleh tokoh-tokoh hadis, maka dalam periode ini tergerak pula beberapa 

orang ulama menyusun kitab-kitab Atraf itu, seperti: 

1) It}h}af al-Maha>rah bi At}ra>f al-‘Asyrah, oleh Ibnu Hajar al-Asqala>ni>. 

2) At{ra>f al- Musnad al-Mu’tali bin At{ra>f al-Musnad al-Hanbali>, oleh Ibnu 

Hajar. 

3) At}ra>f al-Ah}a>dis\ al-Mukhtarah, oleh Ibnu Hajar al-Asqala>ni>. 

4) At}ra>f al-Musnad al-Firdaus, oleh Ibnu Hajar. 

5) At}ra>f al-S}ahi>h{ Ibni Hibba>n, oleh Ira>qi> 

6) At}ra>f al-Masa>nid al-Asyrah, oleh Syihabuddin al-Bushiri>. 

Inilah beberapa usaha penting oleh ulama untuk mengumpulkan hadis, 

menertibkannya. Dalam periode inilah lahir kitab-kitab syarah hadis yang besar-

besar, seperti fath} al-Ba>ri, ‘Umdat al-Qa>ri, Irsyad al-Sari dan lain-lain.
70

 

g) Kitab-kitab Hadis yang disusun dalam Abad ke-7 
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1) Al-Targi>b, susunan al-Hafih Abdul Azhim ibn Abdul Qawi> Ibnu Abdullah 

al-Mundziri> (656 H.), salah satu kitab yang paling baik caranya dalam 

mengumpulkan hadis dan menerangkan derajatnya. Alangkah baiknya 

sekiranya semua kitab hadis disusun menurut tari>qah ini. 

2) Al-Jami’ Baina al-S}ah}i>h}ain, susunan Ahmad ibn Muhammad al-Qurt}ubi>, 

yang terkenal dengan nama Ibnu Hujjah (642 H.). 

3) Muntaqa al-Akbar fi> al-Ah}ka>m, susunan  Majduddin Abul Barakah Abd. 

Al-Sala>m ibn Abdillah ibn Abi> al-Qasi>m al-H}arrani> (652 H.). kitab ini 

telah disyarahkan oleh Muhammad ibn Ali al-Syauka>ni> (1250 H.) dalam 

kitabnya Nail al-Aut}a>r, sebuah kitab hadis yang telah membentangkan 

fiqh al-H}adi>s\\ dengan sebaik-baiknya. 

4) Al-Mukhtarah, susunan Muhammad ibn Abdil Wahid al-Maqdisi> (643 H.) 

yang mentashih hadis yang belum di tash}ih} oleh ulama sebelumnya. 

5) Riya>dh al-S}alihi>n, oleh Imam al-Nawa>wi>, kitab ini telah disyarahkan oleh 

Ibnu Ruslan Ash Siddieqi > dalam kitab Dali>l al-Fa>lihi>n. 

6) Al-Arba’i>n, oleh Imam al-Nawa>wi. Dan telah banyak disyarahkan oleh 

banyak ulama, diantaranya Ahmad Hijazi> al-Faryani> dalam kitab al-

Maja>lis al-S|aniyah ‘ala> al-Arba’in al-Nawawiyah.  

h) Kitab-kitab Hadis yang disusun dalam abad ke-8 Hijrah 

1) Jami’ al-Masa>nid wa al-Sunan al-Ha>di> ila> Aqwami Sanan, susunan al-

Hafizh Ibnu Katsir. 

2) Al-‘Ilman fi> Ah}a>di>s \ al-Ah}ka>m, susunan al-Ima>m Ibnu Daqi>q al-Ied (792 

H.) Kitab ini telah disyarahkan oleh penulisnya dalam kitabnya al-

Imam.
71

 

i) Kitab-kitab Hadis yang disusun  dalam Abad ke-9 Hijriyah 

                                                             
71

 Hasbi ash Siddieqi , Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis, h.92-93. 



  88 

 

1) It}haf al-Khiya>r bi> al-Zawa>’id al-Masa>nid al-Asyrah, susunan Muhammad 

Ibn Abu> Bakar al-Baga>wi> (804 H.). Dalam Kitab ini diterangkan Zawa>’id 

yang tidak terdapat dalam kitab enam yang diambil dari Musnad al-

T}ayalisi>, Musnad al-Humaidi>,  Musnad Musaddad Ibn Musarhad, Musnad 

Muhammad Ibn Yahya ibn Amr al-Adami>, Musnad ibni Rahawaih, 

Musnad Ibn Abi> Syaibah, Musnad Ahmad ibn Muhammad ibn Abi> 

Sala>mah dan Musnad Abi> Ya’la al-Maus}ili>. 

2) Bulugh al-Mara>m, susunan al-Hafizh al-Asqala>ni>. Di dalamnya 

dikumpulkan  sejumlah 1400 hadis. Kitab ini telah disyarahkan oleh 

beberapa orang ulama, seperti Subu>l al-Sala>m, oleh Muhammad ibn 

Ismail al-S}an’a>ni> (1182 H.) dan Fath} al-‘Allam, oleh S}iddieq Hasan Khan 

(1307 H.) 

3) Majma al-Zawa>’id wa Manba’ al-Fawa>’id, susunan al-Hafizh Abu al-

Hasan Ali ibn Abi> Bakr ibn Sulaiman al-Sya>fi’ al-Haita>mi> (1303 H.). di 

dalam dikumpulkan zawa>’id dari Musnad-Musnad Ahmad, Abu> Ya’la>, al-

Bazza>r dan Mu’jam al-T}abrani>. 

j) Kitab-kitab Hadis yang disusun dalam Abad ke-10 Hijriah 

1) Jam’u al-Jawa>mi’ susunan al-Hafizh al-Suyu>t}i>. di dalamnya di kumpulkan 

seluruh hadis kitab enam dan lain-lain tetapi belum sempurna. Di 

dalamnya terdapat banyak hadis maud}u’ kitab ini telah ditertibkan 

susunannya oleh Alauddin Ali ibn Hisyam al-Hindi>, di dalam kitab Kanz 

al-‘Ummal fi> Sunan al-Aqwali wa al-Af’a>l. 

2) Al-Ja>mi’ al-S}agi>r min Ah}a>di>s\ al-Basyi>r  al-Naz\i>r, susunan al-Suyu>t}i>. kitab 

ini telah disyarahkan oleh Imam Muhammad Abd. Al-Rauf al-Manawi> 

dalam kitab Faidh al-Qadi>r. syarah ini telah diikhtisarkan oleh al-Ustadz 
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Mus}t}afa> Muhammad Ima>rah. Al-Jami’ ini disyarahkan pula oleh Ibnu 

Muhammad al-Azzi> al-Sira>j al-Muni>r. 

3) Luba>b al-Hadi>s\, oleh al-Suyu>t}i>. kitab ini telah disyarahkan oleh 

Muhammad al-Nawawi> dalam kitab Tanqih al-Qaul al-}Hadi>s\.
72

 

 

3. Latar Belakang Pentingnya Periodisasi Hadis Hasbi Ash Siddieqi  

Pada masa kehidupan Hasbi, di Indonesia studi hadis dan keilmuannya 

dapat dikatakan masih langka, disebabkan masih sangat sedikitnya karya-karya 

dibidang hadis yang dihasilkan oleh ulama di Indonesia, namun perkembangan 

pengkajian hadis dan keilmuannya di Indonesia semakin mendapatkan tempatnya 

dan bahkan semaki pesat pada akhir-akhir abad ke-20. Sebagai tokoh yang juga 

ahli dalam bidang hadis, Hasbi banyak memiliki pandangan dalam bidang ini. 

Untuk kepentingan pembahasan, penulis akan mensistemasi pemikiran Hasbi 

dalam bidang hadis pada hal-hal berikut. Pertama, pandangannya tentang hakikat 

Hadis dan Sunnah serta periodisasinya. Kedua kriteria kesahihan hadis, ketiga, 

penelitian dan pemeliharaan Hadis. Keempat, metodologi pemahaman hadis. 

Terkait dengan pemahaman tentang hadis dan sunnah, Hasbi secara tegas 

membedakan antara kedua istilah tersebut. Hasbi memandang bahwa hadis 

adalah segala peristiwa yang disandarkan kepada Nabi, walaupun peristiwa itu 

terjadi hanya sekali saja di sepanjang hidup Nabi dan walaupun hanya 

diriwayatkan oleh seorang rawi. Adapun Sunnah adalah perbuatan nabi yang 

bersifat Mutawatir yakni cara Rasulullah melaksanakan suatu ibadah yang 

dinukil kepada umatnya dengan amaliah yang mutawatir pula. Indikasi sebuah 

sunnah dikatakan mutawatir adalah nabi melaksanakan suatu peribadatan dengan 

para sahabat, kemudian para sahabat melaksanakannya dan hal yang sama 
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dilakukan oleh para tabi’in. Dari uraian ini dapat disebutkan bahwa hadis 

meliputi perkataan, perbuatan, maupun ketetapan nabi dengan tidak 

mempermasalahkan apakah diriwayatkan oleh seorang rawi (gharib) atau secara 

mutawatir. Sedangkan Sunnah dipahami Hasbi sebagai amaliah nabi yang 

dilakukan secara mutawatir dari generasi ke generasi. 

Mengenai hadis sebagai sumber hukum kedua setelah al-Qur’an, 

tampaknya Hasbi memilih pendapat ahli ushul yang memformulasikan hadis 

dengan segala perbuatan, perkataan dan takrir yang berhubungan dengan hukum. 

Sementara sunnah, Hasbi lebih menekankan pada wilayah amaliah nabi yang 

dilakukan secara mutawatir, yang mengandung konsekuensi hukum. Terlepas 

dari pemaknaan kedua istilah tersebut, Hasbi memandang bahwa kaum muslimin 

wajib untuk mengamalkan hadis dan sunnah serta menjadikannya sebagai 

pedoman pada setiap zaman dan tempat. Oleh karenanya, umat Islam tidak 

dibenarkan sama sekali menyalahi hukum dan perintah nabi selama hadis 

tersebut adalah Sahih dan tidak bertentagan dengan petunjuk al-Qur’an. 

Memperhatikan pandangan Hasbi di atas tentang sunnah dan hadis, maka 

dapat dikatakan bahwa dia menitikberatkan sunnah pada amaliah nabi yang 

dilakukan secara mutawatir. Dalam pendefenisian hadis, Hasbi lebih memilih 

pandangan yang dikemukakan Us{uliyyin. Dengan demikian dapat disebutkan 

bahwa Hasbi melihat hadis dan sunnah dari segi petunjuk hukum. 

Terkait dengan periodisasi hadis, Hasbi membaginya kepada tujuh 

periode: periode pertama, masa Rasulullah atau masa turun wahyu, pembentukan 

masyarakat Islam. Periode kedua masa khulafa> al-Ra>syidin, yang berorientasi 

membatasi dan menyedikitkan riwayat, periode ketiga, masa sahabat kecil atau 

tabi’in besar atau masa penyebaran riwayat,periode keempat, masa pengumpulan 

dan pembukuan hadis; periode kelima, masa tas}h}ih} dan penyusunan kaidah-
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kaidahnya; periode keenam, masa pemeliharaan, penertiban, dan penambahan. 

Periode ketujuh,masa pensyarahan, penghimpunan,pentakhrijan dan pembahasan. 

Sistematika periodisasi ini berbeda dengan beberapa tokoh seperti apa yang 

dikemukakan oleh Muhammad Mustafa ‘Az}ami> dan Muhammad Abd al-Ra’u>f.
73

 

Salah satu perhatian Hasbi yang cukup menarik untuk dikemukakan 

adalah pentingnya mempelajari ilmu dan sejarah atau periodisasi hadis. Cukup 

banyak buku hadis yang ditulis oleh pakar-pakar hadis namun jarang ditemukan 

penekanan khusus seperti yang dikemukakan Hasbi, bahwa orang yang 

mempelajari hadis tanpa mengetahui sejarahnya atau periodenya laksana orang 

yang berjalan dalam kegelapan kendatipun dia bisa melangkah, namun lebih 

banyak tersandung batu dan sangat sulit untuk mencapai tempat yang sedang 

dituju. Karena itu, Hasbi menegaskan bahwa mempelajari sejarah hadis baik 

pendewanannya atau perkembangan riwayatnya merupakan suatu kemestian, 

sebab ia dipandang sebagai satu kesatuan  yang tidak dapat dipisahkan.
74

 

 

B. Periodisasi Menurut M. Syuhudi Ismail 

1. Biografi M. Syuhudi Ismail 

Dr. Muhammad Syuhudi Ismail dilahirkan di Lumajang, Jawa Timur pada 

tanggal 23 April 1943. Setelah menamatkan Sekolah Rakyat Negeri di Sidorejo, 

Lumajang, Jawa Timur (1945) ia meneruskan pendidikannyake Pendidikan Guru 

Agama Negeri (PGAN) 4 tahun di Malang (tamat 1959); Pendidikan Hakim 

Islam Negeri (PHIN) di Yogyakarta (tamat 1961); Fakultas Syari’ah, Institut 

Agama Islam Negeri (IAIN) ‚Sunan Kalijaga‛ Yogyakarta, Cabang Makassar 

(kemudian menjadi IAIN ‚Alauddin‛  Makassar), berijazah Sarjana Muda (19^^65); 
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Fakultas Syari’ah IAIN Alauddin Ujung Pandang (tamat 1973); Studi Purna 

Sarjana (SPS) di Yogyakarta (Tahun Akademi 1978/1979), dan program S2 pada 

Fakultas Pasca Sarjana IAIN ‚Syarif Hidayatullah‛ Jakarta (tamat 1985). 

Mengenai riwayat pekerjaannya, ia pernah menjadi pegawai Pengadilan 

Agama Tinggi ( Mahkamah Syar’iyyah propinsi) di Ujung Pandang (1962-1970); 

Kepala Bagian Kemahasiswaan dan Alumni IAIN ‚Alauddin‛ Ujung Pandang 

(1973-1978); Sekretaris KOPERTAIS wilayah VIII Sulawesi (1974-1982), dan 

sekertaris Al- Ja>mi’ah IAIN ‚ Alauddin‛ Ujung Pandang (1979-1982). Pada itu, 

ia aktif pula berkecimpung di bidang pendidikan, terutama dalam kegiatannya 

sebagai staf pengajar di berbagai perguruan tinggi Islam di Ujung Pandang, 

antara lain pada Fakultas Syari’ah IAIN ‚ Alauddin‛ Ujung Pandang sejak 

(1967), Fakultas Tarbiyah UNISMUH Makassar di Ujung Pandang dan Enrekang 

(1974-1979); Fakultas Ushuluddin dan Syari’ah, Universitas Muslim Indonesia 

(UMI) Ujung Pandang (1976-1982), dan pada Pesantren IMMIM Tamalanrea, 

Ujung Pandang (1973-1978). 

Disamping tugas-tugasnya sebagai pegawai dan pengajar, penulis giat 

pula dalam membuat karya-karya tulis dalam bentuk makalah, penelitian, bahan 

pidato, artikel, maupun diktar, baik untuk kepentingan kalangan IAIN 

‚Alauddin‛ sendiri, atau untuk forum ilmiah lainnya, juga untuk dimuat dalam 

majalah atau suratkabar yang terbit di Ujung Pandang atau di Jakarta. Bahkan 

telah ada pula karya tulisnya yang telah telah diterbitkan sebagai buku teks 

seperti Pengantar Ilmu Hadis dan Menentukan Arah Kiblat dan Waktu Salat 

(keduanya diterbitkan di Bandung, 1987). Buku Kaedah Kesahihan Sanad Hadis: 

Telaah Kritis dan Tinjauan dengan Pendekatan Ilmu Sejarah yang sedang anda 

hadapi ini berasal dari disertasi penulis untuk meraih gelar Doktor dalam bidang 
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Ilmu Hadis pada Fakultas Pascasarjana IAIN ‚ Syarif Hidayatullah‛ Jakarta 

(Program Studi S3, tamat 1987). 

Sementara itu, banyak pula makalah-makalah yang telah penulis susun 

baik yang ditulis selama ia mengikuti Studi Purna Sarjana di Yogyakarta maupun 

ketika ia mengikuti program S2 dan S3 di Jakarta. Ia juga turut menyumbangkan 

13 judul entry untuk Ensiklopedia Islam (Proyek Peningkatan Prasarana dan 

Sarana Perguruan Tinggi Agama/IAIN , Direktorat Jenderal Pembinaan 

Kelembagaan-Kelembagaan Agama Islam, Departemen Agama RI, Jakarta, 

1987/1988. Tugas formal ini penulis adalah sebagai staf pengajar 

(Pembina/Lektor) pada Fakultas Syari’ah IAIN ‚Alauddin‛ Ujung Pandang.
75

 

 

 

 

2. Periodisasi Hadis menurut M. Syuhudi Ismail 

Pada pembahasan yang lalu telah dibahas tentang bagaimana periodisasi 

hadis disertai dengan latar belakang pentingnya periodisasi hadis yang 

dikemukakan oleh Hasbi al-S}iddieqi.> kemudian pembahasan selanjutnya akan 

dibahas periodisasi hadis yang dikemukakan oleh M. Syuhudi Ismail, dimana 

beliau mengemukakan fase-fase dari periodisasi hadis yang mana beliau 

membaginya menjadi tujuh periode sebagai berikut: 

a. Masa Pertama (Abad I Hijriah),Turunnya Wahyu dan Pembentukan 

Masyarakat Islam. Periode ini terjadi pada masa Rasulullah saw. 

1) Kebijaksanaan Rasulullah Tentang Hadisnya 

Pada masa Rasulullah saw.masih hidup maka sikap/ kebijaksanaan beliau 

tentang hadis-hadisnya ada tiga macam yaitu:  

                                                             
75

M.Syuhudi Ismail, Kaedah Kesahihan Sanad Hadis, (Cet. II; Jakarta: PT Bulan 

Bintang, 1995). h. 249-250. 



  94 

 

a) Rasulullah saw Memerintahkan kepada para sahabatnya untuk menghapal 

dan meyampaikan Hadis-hadisnya. 

Dalil-dalil yang menunjukkan tentang perintah diantaranya ialah: 

ُوَزَةَُ ََُِْٓٚ ُدشََطَ، َُٚلا ُعَِٕ ٟ، َٚدذَِ صُٛا

ُ َّ ُلَبيَُُُ-عٍََ دْغِجُُٗ
َ
ُأ ََُّ٘بٌَ: لَبيَ

ُ
ْ
ُف١ٍََْزَجََّأ َُُُُِِِٓزَعَِّ ذًا َِمْعَذَُٖ

اٌَّبس
76
ُ

Artinya : 

Dan ceritakanlah kepadaku tidak ada keberatan bagimu untuk 

menceritakannya barang siapa yang berdusta terhadap diriku berkata 

Hamma>m aku menganggapnya dengan sengaja berdusta atas nabi maka 

hendaklah ia mempersiapkan tempat duduknya di neraka. 

 

 Sabda beliau lagi yang menyatakan: 

ُاٌََّٛ٘بةِ،ُ ُعجَْذِ ُثُْٓ ُاللََِّّ ُعجَْذُ دذََّصََٕب

ُعَُْٓ ٠ُّٛةَ،
َ
ُأ ُعَْٓ ُدََّبدٌ، ُدذََّصََٕب لَبيَ:

ثُِٟ
َ
ثُِٟثَىْشَحَ،ُعَُْٓأ

َ
ُِٓأ ُِٓاثْ ُِذََّذٍ،ُعَ

ُع١ٍََُِْٗ ُاُلله ُطٍََّٝ ُاٌَّجُِّ ُرُوِشَ ثَىْشَحَ،

ُ ُلَبيَ: ُدَِِبءَوُُُْ»َٚعٍَََُّ فَئَِّْ

ُ ىُُْ َِْٛاٌَ
َ
دْغِجُُُٗلَبُ-َٚأ

َ
َُٚأ ُُِذََّذٌ يَ

ُ ُدشََاٌَ،ُُ-لَبيَ ُع١ٍََْىُُْ عْشَاضىَُُْ،
َ
َٚأ

ُشَْٙشوُُُِْ ُفِٟ َُ٘زَا، ٠َُِِْٛىُُْ وَذشَُِْخِ

ُِِْٕىُُُُ ُاٌشَّبِ٘ذُ ١ٌُُِجٍَِ غِ لَا
َ
ُأ َ٘زَا،

«اٌغَبئِتَُ
77
 

Artinya:  

Telah menceritakan kepada kami ‘Abdulla>h bin ‘Abdi al-Wahha>b, berkata: 

Telah menceritakan kepada kami H{amma>d dari Ayyu>b dari Muh}ammad dari 
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Ibn Abi> Bakr dari S}akir, Nabi saw. Berkata: Hendaklah orang yang hadir 

diantaramu menyampaikan kepada yang tidak hadir. 

 

ُثَُُِْٓخٍَْذٍُ ثُُٛعبَطٍُُِاٌضَّذَّبنُ
َ
دذََّصََٕبُأ

خْجَشََٔب
َ
ُثُُُْٓأ ُدغََّبُْ ُدذََّصََٕب الأَْٚصَاعُِّ

ُثُِْٓ ثُِٟوَجْشخََُعَُْٓعجَْذُِاللََِّّ
َ
عط١ََِّخَُعَُْٓأ

طٍََُّٝاللََُُّّع١ٍَََُِْٗٚعٍَََُُّ َُّٟ َُّْاٌَّجِ
َ
عَّْشٍُٚأ

َُٚدذَِ صُٛاُ ُآ٠َخً ْٛ ٌََٚ ُ ُعَِٕ ٟ ُثٍَِ غُٛا لَبيَ

عَُْٓثَُِٕٟإِعشَْائ١ًََُِٚلاُدشََطَََُُِْٚٓوَزَةَُ

ُُِِْٓعَُ َُِمْعَذَُٖ
ْ
ُف١ٍََْزَجََّأ ُُِزَعَِّ ذًا َّ ٍَ

اٌَّبسُِ
78
 

Artinya: 

Telah bercerita kepada kami Abu 'Ashim adl-Dlahhak bin Makhlad telah 

mengabarkan kepada kami Al Awza'iy telah bercerita kepada kami Hassan 

bin 'Athiyyah dari Abi Kabsyah dari 'Abdullah bin 'Amru bahwa Nabi 

shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sampaikan dariku sekalipun satu ayat 

dan ceritakanlah (apa yang kalian dengar) dari Bani Isra'il dan itu tidak apa 

(dosa). Dan siapa yang berdusta atasku dengan sengaja maka bersiap-siaplah 

menempati tempat duduknya di neraka". 

Dari hadis di atas dapat dipahami bahwa Rasulullah saw. Menghendaki 

dan memerintahkan agar para sahabat menghapal dan menyebarkan hadis-hadis 

Rasul serta ayat-ayat al-Qur’an untuk menyebarkan ajaran Islam. Sabda 

Rasulullah saw tersebut dilatarbelakangi oleh keadaan para sahabat pada saat itu 

dan pula oleh kepentingan penyiaran Islam. Secara lebih jelas, hadis-hadis Nabi 

di atas mengandung pengerasan, sedikitnya sebagai berikut: 

1) Diantara para sahabat banyak yang kuat hafalannya 

2) Diantara para sahabat sering juga banyak yang tidak hadir pada saat 

Rasulullah saw menyampaikan ajaran Islam, baik dalam bentuk 
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penyampaian wahyu (ayat-ayat yang turun), maupun berbentuk 

hadis/sunnah. 

3) Bahwa tugas untuk menyampaikan ajaran Islam adalah kewajiban bagi 

setiap individu muslim.  

Ketidakhadiran sahabat disebabkan karena tempat tinggalnya yang jauh, 

disebabkan juga karena kesibukan sehari-hari, serta ada yang malu untuk 

bertanya kepada Rasulullah saw tentang suatu hukum. Misalnya Sayyidina Ali 

pernah meminta tolong kepada temannya untuk menanyakan tentang hukum 

maz\i kepada Rasulullah saw. Sayyidina Ali rupanya malu untuk bertanya kepada 

Rasulullah secara langsung mungkin karena hubungan kekerabatan sebab beliau 

adalah menantu Nabi sedang yang ditanyakan berkaitan dengan sesuatu yang 

bersifat pribadi.  

b) Rasulullah saw. melarang para sahabat untuk menulis hadis-hadisnya dalil 

yang menunjukkan tentang hal ini ialah: 

دذََّصََٕبُ ُُّٞ دذََّصََٕبَُ٘ذَّاةُُثُُْٓخبٌَِذٍُالأصَْدِ

عٍََُُْعَُْٓعطَبَءُِثُِْٓ
َ
ََّ٘بٌَُعَُْٓص٠َْذُِثُِْٓأ

ُأََُّْ  ِٞ خذُْسِ ُاٌْ ُعع١َِذٍ ثِٟ
َ
ُأ ُعَْٓ ٠َُغبَسٍ

لاُسَعُٛيَُاللََُِّّطٍََُّٝاللََُُّّع١ٍَََُِْٗٚعٍَََُُّلَبيَُ

ُعَِٕ ٟ ُغ١َْشَُُرَىْزُجُٛا ُعَِٕ ٟ ُوَزَتَ ََِْٓٚ

َُٚلاُ ُعَِٕ ٟ َُٚدذَِ صُٛا ُف١ٍََّْْذُُٗ مُشْآِْ اٌْ

دْغِجُُُٗ
َ
لَبيَََُّ٘بٌَُأ َُّٟ دشََطَََُُِْٚٓوَزَةَُعٍََ

َُِمْعَذَُُٖ
ْ
ُف١ٍََْزَجََّأ ُُِزَعَِّ ذًا ُُِِْٓلَبيَ

اٌَّبسُِ
ُ79

  
Artinya: 
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Telah menceritakan kepada kami Haddab bin Khalid Al Azdi telah 

menceritakan kepada kami Hammam dari Zaid bin Aslam dari Atho` bin 

Yasar dari Abu Sa'id Al Khudri Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam 

bersabda: "Janganlah kalian menulis dariku, barangsiapa menulis dariku 

selain al-Qur'an hendaklah dihapus, dan ceritakanlah dariku dan tidak ada 

dosa. Barangsiapa berdusta atas (nama) ku -Hammam berkata: Aku kira ia 

(Zaid) berkata: dengan sengaja, maka henkdaklah menyiapkan tempatnya dari 

neraka." 

Dari hadis di atas dapatlah dipahami, bahwa yang boleh ditulis tentang 

apa yang disampaikan oleh Rasulullah kepada para sahabatnya, hanyalah ayat-

ayat al-Qur’an sedang yang lainnya tidak boleh ditulis, hal ini dimaksudkan, 

ayat-ayat al-Qur’an jangan sampai bercampur dengan yang bukan ayat al-Qur’an. 

Demikian, alasan alasan logis yang dapat diambil dari padanya.  

c) Rasulullah Memerintahkan kepada Para Sahabat untuk Menulis hadis-

hadisnya. 

Perintah ini didasarkan kepada dalil-dalil hadis hadis Rasulullah sendiri 

antara lain sebagai berikut: 

1) Abdullah ibnu Amr Ibnu As}h, adlah seorang sahabat yan rajin menulis 

tentang apa yang diucapkan nabi. Melihat hal ini, diantara sahabat ada 

yang menegur Abdullah ibnu Amr Ibnu As{h dengan menyatakan: ‚ kamu 

telah menulis semua yang kamu dengar dari nabi. Padahal beliau itu 

sebagai manusia biasa, tentunya berbicara dalam keadaan suka dan dan 

terkadang dalam keadaan duka.‛ Mendengar teguran ini, Abdullah Ibnu 

Amr Ibnu As{h mengadukannya kepada nabi dan bertanya, apakah boleh 

menulis hadis-hadisNya? Mendengar pertanyaan ini, nabi menjawab: 

ثُِٟ
َ
ُأ ُثُْٓ ُثَىْشِ ثُٛ

َ
َُٚأ ُُِغذََّدٌ دذََّصََٕب

ش١َْجَخَُلَبلاُدذََّصََٕب٠َُذ١َُْٝعَُْٓعج١َُْذُِاللََُِّّ

ُاللََُِّّ ُِٓعجَْذِ ُثْ ١ٌَِٛذِ ُاٌْ ُعَْٓ ُِٓالأخََْٕظِ ثْ

ثُُِِٟغ١ِشٍُع٠َُُْٓٛعفَُُثُِْٓ
َ
َِبَ٘هَُعَُْٓثُِْٓأ

وْزُتُُوَُُّ
َ
عجَْذُِاللََُِّّثُِْٓعَّْشٍُٚلَبيَُوُْٕذُُأ
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ُاللََُُّّ ُطٍََّٝ ُاللََِّّ ُسَعُٛيِ ُِِْٓ عَّْعُُٗ
َ
ُأ شَٟءٍْ

ُفَََٕٙزُِْٕٟ ُدفِْظَُٗ س٠ِذُ
ُ
ُأ َُٚعٍَََُّ ع١ٍََِْٗ

رَىْزُتُُوَُُّشَٟءٍُْرَغَّْعُُُٗ
َ
لُش٠َْشٌَُٚلَبٌُٛاُأ

ُطٍََُّٝاللََُُّّ ع١ٍَََُِْٗٚعٍَََُُّثَششٌََُُٚسَعُٛيُُاللََِّّ

ِْغىَْذُُ
َ
ُفَؤ َُٚاٌشِ ضبَ غَضتَِ ُاٌْ ُفِٟ ٠َزَىٍََُُّ

ُاللََُِّّ ٌُِشَعُٛيِ ُرٌَِهَ ُفَزَوَشْدُ ىِزَبةِ ُاٌْ عَْٓ

طْجُعُِِٗ
ُ
ُثِؤ

َ
َِْٚؤ

َ
ُع١ٍَََُِْٗٚعٍَََُُّفَؤ طٍََُّٝاللََُّّ

ُٝف١ُِِٗفَمَبيَُ زَُِٞٔفْغُِٟإٌَِ ُفََٛاٌَّ اوْزُتْ

«ُُُِِْٕٗإِلاَُّدكَُ ُث١َِذَُِِِٖب٠َُخشُْطُُ
80
. 

Artinya: 

Telah menceritakan kepada kami Musaddad dan Abu Bakr bin Abu Syaibah 

mereka berkata; telah menceritakan kepada kami Yahya dari 'Ubaidullah bin 

Al Akhnas dari Al Walid bin Abdullah bin Abu Mughits dari Yusuf bin 

Mahik dari Abdullah bin 'Amru ia berkata, "Aku menulis segala sesuatu yang 

aku dengar dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, agar aku bisa 

menghafalnya. Kemudian orang-orang Quraisy melarangku dan mereka 

berkata, 'Apakah engkau akan menulis segala sesuatu yang engkau dengar, 

sementara Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam adalah seorang manusia 

yang berbicara dalam keadaan marah dan senang? ' Aku pun tidak menulis 

lagi, kemudian hal itu aku ceritakan kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi 

wasallam. Beliau lalu berisyarat dengan meletakkan jarinya pada mulut, lalu 

bersabda: "Tulislah, demi jiwaku yang ada di tangan-Nya, tidaklah keluar 

darinya (mulut) kecuali kebenaran." 

2) Rasulullah saw. Pernah menyuruh menuliskan surat kepada petugas-

petugasnya di daerah-daerah, yang isinya tentang kadar-kadar zakat unta 

dan kambing. 

3) Pada tahun ‚Fathul Makkah‛, seorang bernama Huzaifah dari golongan 

Khuza’ah, telah membunuh seorang laki-laki dari bani Laits. Pembunuhan 

ini terjadi disebabkan, dahulu dahulu orang bani Laits  telah pernah 

membunuh orang dari bani Khuza’ah. Kejadian pembunuhan yang 

dilakukan oleh Huzail terhadap orang bani Laits tersebut, dilaporkan 

kepada Nabi. Kemudian nabi mengendarai kendaraannya dan berkhutbah 

yang menjelaskan bahwa di kota Makkah dilarang membunuh bahwa kota 

Makkah adalah tanah haram, yang tidak diperkenankan di potong durinya, 

dipotong pohon-pohonannya dan sebagainya. Mendengar khutbah nabi ini 

kemudian datanglah menghadap kepada nabi, seorang laki-laki dari 

Yaman, bernama Abu Syah yakni Umar Ibnu Sa’ad al-Ummari, berkata 
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kepada nabi: Ya Rasulullah tuliskannlah untukku. Maka nabi menjawab 

dan sekaligus memerintahkan kepada sahabat yang pandai menulis 

dengan sabdanya: 

دذََّصَُِٕٟص١َُْ٘شُُثُُْٓدشَْةٍَُٚعج١َُْذُُاللََُِّّثُُْٓ

١ٌَِٛذُِلَبيَُص١َُْ٘شٌُ عع١َِذٍُج١َِّعًبُعَُْٓاٌْ

ُدذََّصََٕبُ ُُِغٍٍُِْ ُثُْٓ ١ٌَِٛذُ ُاٌْ دذََّصََٕب

ثُِٟ
َ
ُأ ُثُْٓ ٠َُذ١َْٝ ُدذََّصَِٕٟ الأَْٚصَاعُِّ

ُاثُُْٓ َُُٛ٘ ُعٍَََّخَ ثُٛ
َ
ُأ ُدذََّصَِٕٟ وَض١ِشٍ

ُاٌشَّدُْ ُُ٘ش٠َْشَحَُعجَْذِ ثُٛ
َ
ُأ ُدذََّصَِٕٟ ِٓ َّ

ُعٍََُٝ َُٚجََّ ُعضََّ ُاللََُّّ ُفَزَخَ َّب ٌَُ لَبيَ

ُع١ٍَََُِْٗٚعٍََََُُِّىَّخَُ ُطٍََُّٝاللََُّّ ُاللََِّّ سَعُٛيِ

صَُْٕٝ
َ
َُٚأ ُاللَََّّ ُفَذَِّذَ ُاٌَّبطِ ُفِٟ لَبََ

ُعََُِْٓىَّخَُ ُدجََظَ ُإَُِّْاللَََّّ ع١ٍََُِْٗصَُُّلَبيَ
َُٚعٍََُّ ف١ًَِ ُُٗاٌْ ٌَٛ ُسَعُ ُع١ٍَََْٙب طَ

ُلأدَذٍَُ ُرَذَِّ ْٓ ٌَُ َُٚإََِّٔٙب ُّؤ١َِِِْٕٓ َٚاٌْ

ُعبَعخًَُ ٌُِٟ دٍَِّذْ
ُ
ُأ َُٚإََِّٔٙب ُلَجٍِْٟ وَبَْ

ُْٓرَذَُِّلأدَذٍَُثَعْذُِٞ ٌَُ ََُِِْٓٔٙبسٍَُٚإََِّٔٙب

٠ُُخزٍََُْٝشَْٛوَُٙبُ ُط١َْذَُ٘بَُٚلا ٠َُُٕفَّشُ فَلا
ُإِلاَُّ ُعبَلِطزََُٙب ُرَذُِّ َََُُِْٚٓٚلا ٌُُِّْٕشِذٍ

ُاٌَّظش٠ََُِْٓ ُثِخ١َْشِ ُلَز١ًٌُِفََُٙٛ ُٗ ٌَُ لُزًَِ

٠ُُْْمْزًََُفَمَبيَُ
َ
٠ُُْْفْذََُٜٚإَِِّبُأ

َ
إَِِّبُأ

ُاللََُِّّ ُسَعُٛيَ ٠َُب ُالِْْرْخشَِ ُإِلاَّ عَجَّبطُ اٌْ

َُٚث١ُُٛرَِٕبُ ُلُجُٛسَِٔب ُفِٟ َُٔجْعٍَُُٗ فَئَِّٔب

ُع١ٍَََُِْٗٚعٍَََُُّفَمَبيَُسَعُٛيُُاللََُِّّطٍََُّٝاللََُُّّ

ثُُٛشبٍَُٖسَجًٌُُُِِْٓ
َ
ُفَمَبََُأ ُالِْْرْخشَِ إِلاَّ

٠َُبُ ٌُِٟ ُاوْزُجُٛا ُفَمَبيَ ِٓ َّ١َ ُاٌْ ًِْ٘
َ
أ

ُاللََُُّّ ُطٍََّٝ ُاللََِّّ ُسَعُٛيُ ُفَمَبيَ ُاللََِّّ سَعُٛيَ
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لَبيَُُاوْزُجُٛاُلأثَُِٟشبٍَُٖع١ٍَََُِْٗٚعٍَََُُّ

ُُٗ ٌُْٛ ُلَ َُِب  ِٟ ٌُِلَْْٚصَاعِ ُفَمٍُْذُ ١ٌَِٛذُ اٌْ

َُ٘زُِِٖ ُلَبيَ ُاللََِّّ اوْزُجُٛا٠ٌَُُِٟبُسَعُٛيَ

ُاللََُِّّ ُسَعُٛيِ ُِِْٓ ُعَِّعََٙب زِٟ ُاٌَّ خطُْجَخَ اٌْ

 طٍََُّٝاللََُُّّع١ٍَََُِْٗٚعٍَََُُّ

ُ
Artinya: 

Telah menceritakan kepadaku Zuhair bin Harb dan Ubaidullah bin Sa'id 

semuanya dari Al Walid - Zuhair berkata- Telah menceritakan kepada kami 

Al Walid bin Muslim telah menceritakan kepada kami Al Auza'i telah 

menceritakan kepadaku Yahya bin Abu Katsir telah menceritakan kepadaku 

Abu Salamah -ia adalah Ibnu Abdurrahman- telah menceritakan kepadaku 

Abu Hurairah ia berkata; Setelah Allah 'azza wajalla memenangkan 

Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam atas penaklukan kota Makkah, beliau 

berpidato di hadapan orang banyak. Setelah memuji dan menyanjung Allah, 

beliau bersabda: "Sesungguhnya Allah telah melindungi kota Makkah dari 

serangan tentara gajah serta memberi kekuatan kepada Rasul-Nya dan orang-

orang beriman untuk mempertahankannya. Tidak seorang pun yang boleh 

berperang di negeri ini. Larangan itu telah ada sejak dahulu. Dan hanya 

dikecualikan kepadaku untuk sesaat di siang hari. Dan juga tidak dibolehkan 

bagi orang-orang yang sesudahku. Jangan diburu hewan-hewan buruannya, 

jangan dipotong pohon berdurinya. Dan jangan dipungut barang-barang yang 

hilang tercecer kecuali untuk diumumkan. Siapa yang anggota keluarganya 

terbunuh, dia mempunyai dua pilihan yang baik, yaitu; Menerima uang 

tebusan atau membunuh si pembunuh." Kemudian berujarlah Al Abbas, 

"Selain Al Idzkhir ya Rasulullah. Karena kami membutuhkannya untuk 

kuburan dan rumah-rumah kami." Maka beliau pun bersabda: "Melainkah Al 

Idzkhir." Lalu berdirilah Abu Syat seorang laki-laki dari penduduk Yaman 

dan berkata, "Tuliskanlah untuk ya Rasulullah." Maka Rasulullah shallallahu 

'alaihi wasallam pun bersabda: "Tiliskanlah untuk Abu Syat." Al Walid 

berkata; Aku bertanya kepada Al Auza'i, "Apa maksud dari sabda beliau: 

'Tuliskanlah untuk ya Rasulullalh." Ia pun menjawab, "Yaitu, khuthbah ini, 

yang ia dengar dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam."
81

 

 

Tentang perintah untuk menulis hadis nabi, menurut Abu Abdu Rahman 

bahwa tidak ada satupun riwayat/hadis yang lebih sahih selain dari hadis yang 
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berhubungan dengan Abu Syah ini. Sebab dalam hadis tersebut, Rasulullah telah 

dengan tegas memerintahkannya dari ketiga hadis di atas maka jelaslah, bahwa 

Rasulullah telah memerintahkan kepada para sahabatnya untuk menulis hadis-

hadisnya. Sebagai alasan logis dari pada perintah menulis hadis ini ialah: 

1) Diantara sahabat ada yang pandai menulis 

2) Diantara sahabat ada yang kurang ingatannya/hapalannya 

3) Untuk memberi petunjuk yang lebih jelas dan orisini kepada para 

petugas rasul di daerah-daerah, diperlukan adanya dokumen tertulis.
82

  

2) Sahifah (Catatan ) Hadis Pada Zaman Rasulullah 

Pada zaman Rasul, ternyata tidak sedikit diatara sahabat yang secara 

pribadi telah berusaha mencatat hadis-hadis rasul. Sahifah, yang berisi catatan 

hadis-hadis rasul itu, dibuat di pelepah-pelepah kurma, kulit-kulit kayu dan 

tulang-tulang hewan. Menurut penelitian Muhammad Mustafa Azami, bahwa 

para sahabat yang memiliki sah}i>fah/catatan hadis, ada sekitar 50 orang. Ataupun 

jumlah hadis yang dicatat dalam sah}i>fah-sah{i>fah itu menurut Munazir Ahsan 

Kailani, ada lebih dari 10.000 hadis. Diantara para sahabat yang telah menulis 

hadis-hadis nabi dalam sah{i>fah-sah}i>fah ialah: 

a) Abdullah Ibnu Amr Ibnu As}h, S}ahi>fahnya diberi nama S}ahi>fah al-S{a>diqah. 

Dalam S}ah}i>fah ini, termuat hadis-hadis rasul sebanyak lebih dari 1000 hadis, 

demikian kata Ibnu As\i>r. ini sampai sekarang masih dapat kit a baca melalui 

kitab musnad yang disusun oleh Imam Ahmad. 

b) Jabir bin Abdullah al-Ans}a>ri>, S}ah{ifahnya dikenal dengan nama S{ahi>fah Jabir. 

Imam Muslim, dalam kitabnya Sahihnya  telah memuat juga hadis-hadis 

yang berasal dari Sah}i>fah Jabir ini, yang berhubungan dengan manasik haji. 
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c) Abdullah bin Aufa>, Sahifahnya, dikenal dengan ‚S{ahifahnya dikenal dengan 

nama Sahifah Abdullah bi Abi Aufa. Orang-orang banyak membaca sahi>fah 

ini. 

d) Samurah bin Jundub, Sahi>fah ini yang ditulis oleh Samurah ini, diwarisi oleh 

anaknya yang bernama Sulaiman. 

e) Ali bin Abi> Talib, Sahifahnya berisi tentang hadis-hadis Rasulullah yang 

berhubungan dengan hukum diyat (denda). 

f) Abdullah Ibnu Abbas, Ibnu Abbas dalam menjelaskan hadis-hadis nabi 

banyak menggunakan tulisan-tulisan di ‚alwah‛ yang dibawanya ke tempat-

tempat pengajaran. Muridnya bernam Sa’id bin Jubair selalu mencatat apa 

yang dijelaskan oleh Ibnu Abbas. 

g) Abu Bakar al-S{iddi>qi>, menurut Subhi al-Salih dalam kitabnya Ulu>m al-Hadis  

menjelaskan bahwa Abu Bakar  Ash Siddieqi > pada mulanya juga memiliki 

S}ah}i>fah yang 500 Hadis. Tetapi karena sifat ‚wara‛ beliau khawatir orang-

orang akan menjadi lengah terhadap pemeliharaan al-Qur’an maka sahifah 

hadis yang beliau tulis itu, beliau musnahkan. 

Pada waktu rasul telah wafat adapula sahi>fah yang terkenal yang diberi 

nama al-S{ahi>fah al-S{ah}i>fah yang sampai sekarang secara utuh masih dapat 

disaksikan. Sahifah ini disusun oleh Hamman, murid setia Abu> Hurairah hadis-

hadis yang termaktub dalam Sahi>fah ini berasal dari hadis-hadis yang 

diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Walaupun diantara para sahabat telah berusaha 

menulis hadis-hadis rasul dalam sahifahnya masing-masing, sudah tentu masih 

banyak hadis yang tidak sempat ditulis. Ketidakmungkinan seluruh hadis 

rasulullah saw. Ditulis oleh oleh para sahabat di zaman Rasul itu, diantara 

sebabnya adalah karena demikian banyaknya sabda, perbuatan dan kejadian-

kejadian yang berasal dan dialami oleh nabi selama 23 tahun kerisalahannya terus 
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menerus lagi pula tidak sedikit peristiwa-peristiwa dalam masa kerisalahannya 

itu terjadi di tempat-tempat yang tidak sempat disaksikan oleh sahabat yang 

rajin mencatat. Selain itu dapat pula menjadi penyebab ialah adanya 

kekhawatiran tercampurnya al-Qur’an dengan yang bukan al-Qur’an, serta 

sebahagian besar sahabat adalah orang yang tidak pandai menulis. 

 

 

3) Peristiwa Dan Cara Penyampain Hadis 

Sebagaimana telah dijelaskan, bahwa hadis rasul ada yang berbentuk 

sabda, perbuatan, hal ihwal dan taqrir rasulullah hadis-hadis rasulullah telah 

disampaikan oleh beliau dalam berbagai peristiwa dan cara yakni: 

a) Pada Majelis-majelis Rasulullah  

Rasulullah telah secara khusus dan teratur mengadakan majelis-majelis 

yang berhubungan dengan kejadian pengajaran Islam. Majelis-majelis yang beliau 

pimpin itu, bukan hanya untuk kaum pria saja tetapi juga ada yang khusus untuk 

wanita. Kegiatan majelis pengajian rasul tersebut, bukan hanya diadakan di 

mesjid tetapi juga di rumah-rumah. Pada majelis-majelis itulah sahabat menerima 

hadis yang disampaikan oleh Rasulullah saw, kemudia setelah menerimannya 

para sahabat mempelajarinya kemudian menghapalnya. 

b) Pada peristiwa Rasulullah saw mengalaminya kemudian menerangkan 

hukumannya. 

Adakalanya terjadi suatu peristiwa, dan rasulullah menyaksikan peristiwa 

itu, kemudian beliau menjelaskan hal-hal yang berhubungan dengan peristiwa 

tersebut. Abu Hurairah telah meriwayatkan, bahwa suatu ketika Rasulullah saw 

lewat di muka seorang pedagang bahan makanan, rasulullah bertanya bagaimana 

barang itu dijual kemudian penjual itu menjelaskannnya. Rasulullah saw. Lalu 
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menyuruhnya memasukkan tangannya ke dalam barang jualannya sehingga 

tampak bagian bawah barang itu basah tercampur air. Menyaksikan hal itu 

demikian Rasulullah saw. bersabda: 

عَلاءُُِعَُُِٓعف١َُْبُُُْدذََّصََٕب ث١ُُِِٗعَُُْٓاٌْ
َ
ُأ

ثُِٟعَُْٓ
َ
ُاللََُُُّّطٍََُّٝاللََُُِّّسَعُٛيَُُأََُُُّْ٘ش٠َْشَحَُُأ

ُطعََبًِب٠َُج١ِعُُُثِشَجًٍَُُُِشََُّٚعٍَََُُُّع١ٍََُِْٗ

ُُٗ خْجَشَُُُٖرَج١ِعُُُو١َْفَُُفَغؤٌَََ
َ
ٚدَُُِٟفَؤ

ُ
ُفَؤ

ُِٗ١ْ دْخًُُِْإٌَِ
َ
دْخًََُُف٠َُُِٗ١ِذَنَُُأ

َ
٠َُذَُُُٖفَؤ

ُطٍََُّٝاللََُُِّّسَعُٛيُُُفَمَبيََُُِجٍُْٛيٌَُُُُُ٘ٛفَئِرَا

١ْظََُُٚعٍَََُُُّع١ٍََُُِْٗاللََُُّّ غشََََُُُِِِّّْٓبٌَُ
ُ83 

Artinya:  

Telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Al 'Ala` dari bapaknya dari Abu 

Hurairah, dia berkata; bahwa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam pernah 

melewati seorang lelaki yang sedang menjual makanan, lalu beliau 

menanyainya: "Bagaimana cara kamu menjualnya?" Maka lelaki itupun 

memberitahukannya kepada beliau. Kemudian turunlah wahyu kepada 

beliau; "masukkan tanganmu ke dalam dagangannya!" Maka beliaupun 

memasukkan tangannya ke dalam dagangannya, dan ternyata ia basah. 

Kemudian Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam bersabda: "Barangsiapa 

yang menipu kami maka ia bukan dari golongan kami." 

 

c) Pada peristiwa yang dialami oleh kaum muslimin, kemudian menanyakan 

hukumnya kepada Rasulullah saw. 

Para sahabat, adakalanya mengalami suatu peristiwa yang berhubungan 

denga dirinya dan adakalanya berhubungan dengan darahnya. Peristiwa yang 

dialami oleh para sahabat itu untuk menenangkan batinnya kemudia segera 

ditanyakan kepada Rasul. Menerima pertanyaan itu, Rasulullah kemudian 

menjelaskan dan memberi fatwa tentang hukumnya. 

d) Pada peristiwa yang disaksikan langsung oleh para sahabat terhadap apa 

yang terjadi atau dilakukan oleh Rasulullah saw. 
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Banyak sekali, peristiwa yang dilakukan atau yang berhubungan dengan 

diri Rasulullah saw. Yang disaksikan langsung oleh para sahabat umpamanya 

yang berhubungan dengan ibadah-ibadah sholat, puasa zakat, haji dan 

sebagainya. Begitu juga yang berhubungan dengan perjalanan Rasul keadaan dan 

sifat-sifat beliau. Ini semua merupakan hadis rasul yang sangat berharga yang 

kemudian oleh para sahabat disampaikan kepada para tabi’in. 

4) Cara Sahabat Menerima dan Menyampaikan Hadis 

Jumlah sahabat rasulullah sangat banyak mereka ada yang sehari-hari 

bergaul dengan beliau, tetapi diantaranya ada yang karena kesibukannya atau 

karena sebab lainnya tidak sempat bergaul dengan beliau. Cara-cara yang dialami 

oleh para sahabat dalam menerima hadis rasul dapat dinyatakan sebagai berikut: 

 

a) Secara langsung dari Nabi 

Maksudnya ialah mereka secara langsung mendengar, melihat atau 

menyaksikan tentang apa yang dilakukan, disabdakan atau yang berhubungan 

dengan Rasulullah saw. Hal yang demikian ini dialami oleh para sahabat dengan 

melalui majelis pengajian Rasul atau dengan mengajukan pertanyaan, maupun 

melalui bentuk lainnya seperti yang telah dijelaskan. 

b) Secara tidak langsung dari Nabi 

Maksudnya ialah mereka secara tidak langsung mendengar, melihat atau 

menyaksikan secara langsung tentang apa yang dilakukan, disabdakan, atau yang 

berhubungan dengan Rasulullah saw. Hal yang demikian ini terjadi karena 

disebabkan beberapa hal sebagai berikut: 

1) Dalam keadaan sibuk untuk mengurus keperluan hidupnya atau 

kesibukan lainnya. Mereka tidak sempat untuk hadir pada saat Nabi 

menyampaikan hadis-hadisnya di dalam pengajian atau pada kesempatan 
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lainnya. Walaupun mereka tidak hadir tetapi mereka dapat mengikuti  

dan menerima hadis yang disampaikan secara tidak langsung yakni 

dengan bertanya kepada para sahabat yang hadir pada saat itu. 

2) Karena tempat tinggal yang jauh, tidak semua sahabat yang berdekatan 

rumahnya kepada Nabi, tetapi jauhnya tempatnya dari Nabi bukan 

penghalang untuk dapat mendengarkan atau mengikuti pengajaran-

pengajaran yang disampaikan oleh Nabi. 

3) Merasa malu untuk bertanya langsung kepada Nabi karena masalah yang 

ditanyakan langsung menyangkut masalah pribadi. 

4) Nabi sendiri sengaja minta tolong kepada para sahabat atau istri beliau 

untuk menjelaskan masalah-masalah yang berkaitan dengan kewanitaan. 

b. Masa Kedua (Abad I Hijriah), Masa Khulafa>u al-Ra>syidin, atau Zaman 

Sahabat Besar,yakni dimulai sejak wafatnya Rasul sampai berakhirnya 

pemerintahan Ali bin Abi> T}a>lib. 

1) Keadaan Politik Pada Masa Khulafau Al-Rasyidin 

Sampai Rasulullah wafat, beliau tidak pernah memberi wasiat kepada 

para sahabatnya, tentang siapa yang akan menjadi khalifahnya sepeninggal Nabi. 

Olehnya itu tidak mengherankan, bila pada saat Nabi wafat, sebelum 

dikebumikan, para sahabat telah mempermasalahkan tentang siapa yang 

sepatutnya menjadi khalifah. 

Ketika itu kaum ansar bergabung dengan Sa’ad bin Ubadah di Saqifah 

(balairung) Banu Sa’idah. Mereka berpendapat bahwa yang menjadi khalifah 

adalah dari kalangan Ansar yaitu: mereka telah berjasa menyelamatkan 

Rasulullah dan kaum Muhajirin dan Meraka adalah Kaum Ansarullah (tentara 

Allah). 
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Memperhatikan alasan-alasan dari kaum anshar ini maka kaum  Muhajirin 

yang diwakili Abu Bakar sangat memujinya. Akan tetapi dalam hal penetapan 

khalifah Abu Bakar menyatakan bahwa Muhajirinlah yang lebih berhak. Alasan-

alasannya ialah: 

a) Kaum Muhajirin adalah kaum yang pertama masuk Islam dan membela Islam 

b) Kecintaan Kaum Muhajirin kepada Rasulullah telah banyak terbukti dengan 

segala bentuk tantangan dan ujian yang dihadapinya. 

c) Dalam al-Qur’an penyebutan kaum Muhajirin didahulukan dari pada kaum 

ansar 

d) Dikalangan bangsa Arab yang dikenal adalah kaum Quraisy 

Setelah dikemukakan alasan-alasan keutamaan kaum Muhajirin dan 

penghormatan pula kepada kaum Ansar maka Abu Bakar menyatakan bahwa 

yang tepat menjadi ami>r (pemimpin) adalah dari kalangan Muhajirin sedang 

untuk wazir  dari kalangan Ansar. 

Kemudian Abu Bakar mengusulkan agar kaum muslimin segera membaiat 

salah satu dari kedua calon yang diajukan yaitu Umar bin Khattab dan Ubadah 

bin Jarrah keduanya dari kaum Muhajirin. Melihat ini Umar lalu berkata dengan 

nada keras bahwa Nabi pada masa hidupnya telah menunjuk Abu Bakar sebagai 

imam dalam shalat dikatakan, bahwa Abu Bakar telah membuktikan 

kecintaannya yang luar biasa kepada Rasulullah dia adalah sahabat yang paling 

disukai oleh Rasulullah. Setelah menyatakan demikian Umar lalu menyatakan 

baiat kepada Abu Bakar sebagai khalifah. Umar menyeru kepada para sahabat 

lainnya agar mengikuti jejaknya membaiat Abu Bakar maka Ubadah bin Jarrah 

menyatakan baiat kemudian disusul oleh sahabat-sahabat lainnya. 

2) Pembinaan Dan Pengembangan Hadis Pada Zaman Khulafa>u Al-

Ra>Syidi>n 
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a) Sikap dan kebijaksanaan khulafa>u al-Ra>syidi>n mengenai hadis-hadis 

Rasulullah saw. 

1) Khalifah Abu Bakar dan Umar  

Khalifah Abu Bakar dan Umar menyerukan kepada umat Islam untuk lebih 

berhati-hati dalam meriwayatkan hadis, serta meminta kepada para sahabat 

untuk menyelidiki riwayat. Keadaan ini dimaksudkan ialah: 

a) Untuk memelihara al-Qur’an  

b) Agar Umat Islam perhatiannya hanya tercurah kepada pengkajian dan 

penyebaran al-Qur’an 

c) Agar masyarakat tidak bermudah-mudah dalam meriwayatkan hadis 

d) Pada zaman Abu Bakar dan Umar al-Qur’an masih pada tahap dihapal 

oleh para sahabat dan baru pada rintisan pertama untuk dimushafkan. 

2) Pada masa Usman dan Ali 

Pada masa Usman dan Ali keadaannya tidak terlalu berbeda dengan 

keadaan Abu Bakar dan Umar, tentang  sikap pemerintah terhadap periwayatan 

dan pendewanan hadis. Suatu ketika Ali bin Abi Thalib dalam satu khutbahnya 

menyatakan ‚saya menetapkan barang siapa yang memiliki kitab catatan agar 

setelah pulang nanti segera menghapuskan catatannya itu. Sebab telah terjadi 

kebiasaan manusia, tatkala mereka mengikuti segala pembicaraan dari para 

ulama mereka kemuadian mereka meninggalkan Tuhan mereka. Pernyataan 

khalifah Ali ini member isyarat, agar para sahabat tidak mendewankan atau 

membuat catatan-catatan selain al-Qur’an agar tidak meninggalkan al-Qur’an. 

Hal ini tidaklah berarti bahwa khalifah Ali sama sekali melarang untuk menulis 

hadis, sebab kenyataannya beliau sendiri mempunyai sahifah-sahifah. Pernyataan 

khalifah Ali inilah tentulah dialamatkan kepada masyarakat umum agar mereka 
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terhindar dari tidak mencampuradukkan al-Qur’an dengan lainnya dan tidak 

meninggalkan al-Qur’an. 

c. Masa Ketiga, Masa Penyebaran Riwayat ke kota-kota atau masa sahabat 

kecil atau zaman tabi’i>n besar (masa dinasti Amawiyah sampai akhir abad I 

Hijriah). 

1) Keadaan Politik Pada Periode III 

Benih perpecahan yang timbul pada periode sebelumnya, lebih 

berkembang dan meluas pada periode ketiga ini.  

Sebagaimana telah dikemukakan di atas bahwa pada masa khalifah Ali 

bin Abi Thalib, Umat Islam telah terpecah kepada 3 golongan yakni golongan 

yang mendukung Ali, golongan yang mendukung Muawiyah dan golongan 

Khawarij. Ketiga golongan ini, pada masa pemerintahan Muawiyah tetap 

berkembang, bahkan kalau tadinya perbedaan antara golongan hanyalah 

berpangkal pada masalah politik semata maka pada periode ini telah melangkah 

kepada soal-soal akidah dan ibadah. 

Ketiga golongan tersebut sudah barang tentu saling berebut pengaruh di 

mata masyarakat. Bukan hanya itu saja, tetapi juga saling berusaha untuk 

menjatuhkan lawan. Karena demikian besarnya ingin menjatuhkan lawan dan 

ingin menunujukkan keutamaan golongannya di mata  lawan dan di masyarakat 

maka masing-masing golongan tidak segan-segan untuk membuat hadis-hadis 

palsu. Usaha pembuatan hadis-hadis palsu ini pertama-tama dimulai dari 

golongan syi’ah , kemudian diikuti oleh lainnya.k kota yang terkenal pada waktu 

itu sebagai pusat pembuatan hadis palsu adalah kota Irak.  

2) Sikap Dan Cara Ummat Islam Dalam Periwayatn Hadis Pada Periode Iii 

a) Sikap Ummat Islam terhadap periwayatan Hadis 
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 Umat Islam pada periode ini telah mulai mencurahkan perhatiannya 

terhadap periwayatan hadis. Hal ini disebabkan karena: 

1) Al-Qur’an telah dikodifikasikan 

2) Peristiwa-peristiwa yang dihadapi oleh umat Islam telah makin 

banyak dan berarti memerlukan petunjuk-petunjuk dari hadis-hadis 

Rasulullah yang lebih banyak lagi di samping petunjuk al-Qur’an 

yang mereka tetap pegang. 

3) Jumlah sahabat yang meninggal dunia telah bertambah banyak dan 

yang masih hidup telah banyak terpencar ke tempat/ daerah-daerah 

hal ini mendorong para sahabat kecil dan tabi’in besar melawat ke 

daerah-daerah dimana sahabat besar berada untuk memperoleh hadis-

hadis Rasulullah dari padanya. 

 

 

b) Cara Ummat Islam meriwayatkan hadis  

1) Para sahabat lebih berhati-hati dalam meriwayatkan dan menerima 

hadis demikian pula para tabi’in, hal ini dapat dimengerti karena pada 

periode ini pemalsuan hadis berkembang. 

2) Bentuk periwayatan hadis pada periode ini masih sama dengan 

periode sebelumnya, yakni dengan cara: dari mulut ke mulut belum 

secara tertulis, periwayatan yang dilakukan dengan lafziyah dan 

maknawiyah dan bersandar kepada ingatan dan hapalan. 

d. Masa keempat, masa pendewanan atau pembukuan hadis, dimulai pada masa 

pemerintahan Amawiyah angkatan kedua (mulai khalifah Umar bin Abdul 

Azis) sampai akhir Abad II Hijriah (menjelang akhir zaman dinasti 

Abbassiyah angkatan pertama). 
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Sejak sebelum masa pemerintahannya, daerah Islam telah meluas sampai 

daerah-daerah di luar Jazirah Arab. Ini membawa akibat para sahabat menjadi 

terpencar ke daerah Islam untuk mengembangkan Islam dan membimbing 

masyarakat-masyarakat setempat. Di samaping itu, para sahabat karena factor 

usia dan akibat terjadinya peperangan banyak yang meninggal dunia. Ini berarti 

bahwa pada awal pemerintahan Umar bin Abdul Azis jumlah sahabat yang masih 

hidup semakin tinggal sedikit. Padahal hadis Rasul masih belum dibukukan 

secara resmi. 

Lebih parah lagi yang sedang dihadapi oleh khalifah adalah telah makin 

berkembangnya hadis-hadis palsu yang sudah tentu dengan sendirinya akan 

sangat mengancam kelestarian ajaran Islam yang benar. 

Khalifah Umar bin Abdul Azis melihat bahwa Rasulullah dan Khulafa> al-

Rasyidin tidak membukukan hadis Rasul, diantara sebabnya yang terpenting 

adalah kekhawatiran akan terjadi bercampuraduknya al-Qur’an sama yang bukan 

al-Qur’an, sedang pada saat Khalifah Umar bin Abdul Azis memerintah, al-

Qur’an telah selesai dikodifikasi secara resmi dan lestari. Dengan demikian maka 

bila hadis-hadis rasul di dewankan/dikodifikasikan tidaklah akan mengganggu 

kemurnian al-Qur’an.  

Atas dasar pertimbangan tersebut maka pada penghujung tahun 100 

Hijriah. Khalifah Umar bin Abdul Azis menulis surat instruksi kepada para 

gubernurnya dan juga kepada para ulama yang mendewankan/membukukan 

hadis. 

e. Masa kelima (Abad III Hijriah), masa pemurnian, penyehatan dan 

penyempurnaan, periode ini dimulai sejak masa akhir pemerintahan dinasti 

Abbasiyah angkatan pertama (Khalifah al-Makmun) sampai awal 

pemerintahan dinasti Abbasiyah angkatan kedua (Khalifah al-Muqtadir). 
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Sejak abad kedua hijriyah, telah lahir para mujtahid di bidang fiqh dan di 

bidang ilmu kalam. Kehidupan ilmu pengetahuan Islam pada abad ini sangat 

pesat, antara para mujtahid Islam, sesungguhnya tidaklah ada masalah. Mereka 

saling menghormati dan menghargai pendapat-pendapat yang timbul. Tetapi lain 

halnya di kalangan para murid dan pengikutnya. Mereka hanya beranggapan 

bahwa pendapat guru dan golongannya saja yang benar. Sikap yang demikian ini 

mengakibatkan timbulnya bentrokan-bentrokan antara mereka termasuk para 

ulamanya. 

Pada abad ketiga, bentrokan pendapat itu telah makin meruncing baik 

antar golongan mazhab fiqh, maupun antar mazhab ilmu kalam. Ulama hadis 

pada  abad ketiga  ini menghadapi kedua golongan tersebut terhadap pendukung 

mazhab fiqh yang fanatik buta bila pendapat mazhabnya berbeda dengan mazhab 

lainnya, maka diantara mereka tidak segan-segan untuk membuat hadis-hadis 

palsu dengan maksud selain untuk memperkuat argument mazhabnya dan juga 

untuk menuduh lawan mazhabnya sebagai golongan yang sehat. 

f.  Masa keenam (Abad IV sampai Pertengahan Abad VII Hijriah), masa 

pemeliharaan penertiban, penambahan dan penghimpunan. Periode ini 

terjadi. Pada Masa Dinasti Abbasiyah angkatan kedua (Khalifah al-Muqtadir 

sampai Khalifah al-Mu’tas}im). 

Sejak abad IV, daulah Islamiyah mengalami kemunduran. Lahirlah 

beberapa daulah Islamiyah kecil yang tak berdaya. Dikawasan barat Bani 

Umayyah di Andalusia dipimpin oleh Abdurrahman al-Nas}i>r menyatakan diri 

memisahkan dari Daulah Abbasiyah dan mengatakan Amirul Mu’minin juga. Di 

Afrika Utara, golongan Syi’ah Ismailiyah di bawah pimpinan Ubaidillah juga 

menyatakan sebagai Amiril Mu’minin. Di Yaman golongan Syi’ah Zaidiyah  juga 

mendirikan daulah sendiri terpisah dari Daulah Abbasiyah dan berkuasa yang ada 
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di Bagdad. Sedang di Bagdad sendiri walaupun yang berkuasa secara format dari 

Bani Abbasiyah, tetapi secara praktis kekuasaan dipegang oleh Bani al-Daila>mi> 

yang dikenal juga dengan Bani Buwaih. Di Mosul dan Halb, Bani Hamdan 

mengaku juga sebagai Bani Abbasiyah dan berkuasa di kedua daerah itu. 

Antar Daulah Islamiyah tersebut timbul keinginan saling menguasai 

mereka saling menyerang dan saling mengaku sebagai penguasa tertinggi. 

terhadap daulah Islamiyah yang ada. Demikian gambaran kecil tentang keadaan 

dunia Islam pada masa itu. Dengan Gambaran ini telah dapat dibayangkan betapa 

lemahnya Daulah Islamiyah.  

Sehingga waktu tentara Tartar (dari bangsa Mongol) di bawah pimpinan 

jengis khan datang menyerbu daulah-daulah Islamiyah penguasa Islam  penguasa 

Islam sama sekali tidak berdaya lagi. Khulagu khan cucu Jengis Khan menyerbu 

Bagdad dan membunuh Khalifah Ibnu Abbas maka sempurnalah keruntuhan 

kekuasan Islam yang pernah cemerlang di Bumi ini. Masa yang sangat 

memilukan ini, terjadi pula pada pertengahan Abad VII yang oleh ahli sarjana 

ditetapkan sebagai pemisah antara sejarah Islam kuno dengan sejarah Islam 

pertengahan.  

g. Masa ketujuh (mulai pertengahan Abad VII Sampai Sekarang), masa 

pensyarahan, penghimpunan, pentakhrijan dan pembahasan. 

Setelah Bagdad direbut dan khilafah Abbasiyah ditaklukkan (656 H), 

maka tentara Tartar melanjutkan penyerangannya ke Haleb, Damaskus, dan lain-

lain (658 H). Daulah Ayubiah di Mesir yang pernah jaya di bawah pahlawan 

Islam dalam perang salib, telah runtuh dan dikuasai oleh Daulah Mamalik. 

Melihat mengganasnya penyerangan tentara Tartar, maka orang-orang Mesir 

bertekad melawan tentara Tartar dan akhirnya tentara yang dikuasai oleh cucu 

Jengis Khan ini, berhasil dihancurkan. Daulah Mamalik ingin dipakai sebagai 
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penguasa Islam secara politis, Bani Abbasiyah masih diperlukan namanya untuk 

kewibawaan daerah-daerah Islam di luar Mesir. Oleh karena itu tatkala salah 

seorang dari Bani Abbasiyah datang ke Mesir maka dilantiklah menjadi khalifah 

oleh al-Dah}i>r Baibaras. Sejak tahun pembaitan ini, kota kairo merupakan kota 

khilafah Bani Mamalik (dari keturunan Bangsa Turki) tegasnya, khalifah dari 

Bani Abbasiyah sekedar symbol semata agar daerah-daerah Islam dapat 

mengakui Mesir sebagai pusat pemerintahan Islam. 

Pada permulaan Abad ke VIII, muncullah seorang tokoh di Turki bernama 

Usman Kajuk. Ia membina kerajaan di Turki dari puing-puing peninggalan Bani 

Saljuk yang masih ada di Asia tengah. Usman bersama keturunannya berusaha 

menaklukkan kerajaan-kerajaan kecil yang ada disekitarnya, sehingga dengan 

demikian Usman berhasil membangun Daulah Usmaniyah yang berpusat di 

Turki. Daulah Usmaniyah akhirnya berhasil menaklukkan konstantinopel dan 

Mesir sekaligus menghilangkan khilafah Abbasiyah. Dan mulai saat itu. 

Berpindahlah khilafah Islamiyah dari Mesir ke Konstantinopel. Daulah 

Usmaniyah makin jaya dan besar. Tetapi dibalik itu, cahaya Islam di Andalusia 

yang telah bersinar sekitar delapan abad itu, makin redup dan pudar.  

Pada permulaan Abad ketiga belas, Mesir di bawah pimpinan Muhammad 

Ali, mulai bangkit memulihkan kekuataannya dan berusaha mengembalikan 

kejayaan Mesir pada masa silam. Bertepatan dengan masa itu pula, kerajaan-

kerajaan Eropa telah makin kuat dan ingin menguasai dunia. Kerajaan-kerajaan 

Eropa yang disemangati oleh perang salib itu, senantiasa berusaha untuk 

menumbangkan daulah Islamiyah dan menguasai kaum muslimin. Akhirnya 

daulah Usmaniyah runtuh lalu mereka taklukkan dan cahaya Islami makin 

meredup karena tekanan para penjajah. Sulitlah hubungan dari Mesir ke Hijaz 

atau Ke Syam dan lain-lain, sehingga praktis hilanglah perlawatan para ulama 
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untuk menyebarkan ajaran-ajaran Islam akibat penjajahan bangsa Eropa terhadap 

daerah-daerah Islam. Ulama-Ulama Islam barulah mampu mengadakan kontak 

antar mereka setelah semangat kebangkitan Islam mulai tumbuh dan mendobrak 

belenggu penjajahan bangsa Eropa di Negara-negara yang penduduknya 

mayoritas beragama Islam.  

Dengan latar belakang keadaan politik dunia Islam seperti dikemukakan 

di atas, maka praktis kegiatan periwayatan hadis yang pada masa sebelumnya 

banyak dilakukan secara syifahiyah (penyampaian dan penerimaan riwayat secara 

lisan; jadi secara hafalan)/sudah tidak lagi banyak dijumpai karenanya 

penyampaian dan penerimaan riwayat hadis banyak dilakukan dengan jalan 

ijazah dan muktabah (yakni pemberian izin dari seorang Syaikh (guru) kepada 

muridnya untuk meriwayatkan hadis yang berasal dari padanya, baik yang 

tertulis ataupun yang hapalan, beserta kekurangan-kekurangan dari riwayat 

tersebut. Adapun yang dimaksud dengan muka>tabah  (pemberian catatan hadis 

dari seorang syaikh /guru kepada orang yang ada di dekatnya atau orang yang 

jauh, baik catatan itu di tulis sendiri oleh guru tersebut ataupun dengan cara 

disuruh orang lain untuk menuliskannya. 

Hanya sekali ulama hadis yang masih mampu menyampaikan periwayatan 

hadis beserta sanadnya secara hapalan yang sempurna seperti yang dilakukan 

oleh ulama mutaqaddimin. Diantaranya: 

1) Al-Iraqi (wafat 806 H) 

Beliau mendiktekan hadis secara hapalan kepada 400 Majelis pada tahun 

796 H.  kitab-kitab hadis karangan beliau cukup banyak. 

2) Ibnu Hajar al-Asqala>ni (wafat 852 H) 

Beliau adalah murid al-Ira>qi>. Diantara ulama ada meriwayatkan, Ibnu 

Hajar adalah seorang Hafizh (penghapal Hadis) yang tidak ada 
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tandingan di zamannya. Telah mendiktekan hadis kepada 1000 majelis. 

Kitab-kitab hadis yang dikarangnya juga banyak antara lain: fath al-Ba>ri> 

syarah Sahih Bukhari. 

3) Al-Sakha>wi> (wafat 902 H)  

Beliau murid Ibnu Hajar dan telah mendiktekan hadis-hadis Nabi kepada 

1000 Majelis. Diantara kitab karangannya  adalah fath al-Mugi>s\. 

 

3. Latar Belakang Pentingnya Periodisasi Hadis M. Syuhudi Ismail 

Menurut penulis kalau dilihat dari berbagai literatur buku, penulis belum 

menemukan buku  yang membahas tentang periodisasi hadis secara khusus yang 

di bukukan oleh M. Syuhudi Ismail, kebanyakan karya-karya dari beliau yang 

terkenal seperti Kaedah Kesahihan Sanad dan Matan Hadis, Pengantar ilmu 

Hadis dan Studi Pengantar Ilmu hadis yang menjelaskan tentang perkembangan 

dan pembukuan hadis tetapi belum ada karya-karya lainnya dari beliau yang 

secara khusus membahas tenatang periodisasi hadis karena beliau hanya 

mengambil pendapat-pendapat dari ulama hadis yang juga membahas tentang 

periodisasi hadis kemudian beliau menjelaskan atau menambahkanya di dalam 

bukunya. Mengingat beliau adalah seorang akademisi dan juga seorang pakar 

hadis, penulis tidak meragukan keredibilitasnya dalam menjelaskan tentang 

periodisasi hadis dimana tujuan beliau kembali menjelaskan tentang periodisasi 

hadis supaya bagaimana insan akademik maupun yang bukan, juga bisa 

mengetahui bagaimana perjuangan Nabi Muhammad saw. dan para sahabatnya 

dalam menjaga dan melestarikan hadis sampai sekarang hadis-hadis dari 

Rasulullah saw. bisa kita jumpài. 
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BAB IV 

STUDI PERBANDINGAN PERIODISASI HADIS MENURUT HASBI ASH 

SIDDIEQI DAN MENURUT M. SYUHUDI ISMAIL 

A. Kelebihan dan Keterbatasan Periodisasi Hasbi Ash Siddieqi 

Pentingnya mempelajari ilmu dan sejarah atau periodisasi hadis 

merupakan salah satu perhatian Hasbi yang cukup menarik untuk dikemukakan. 

Terkait dengan periodisasi hadis, Hasbi membaginya kepada tujuh periode: 

periode pertama, masa Rasulullah atau masa turun wahyu, pembentukan 

masyarakat Islam; periode kedua masa khulafa> al-Ra>syidin yang berorientasi 

membatasi dan menyedikitkan riwayat; periode ketiga, masa sahabat kecil atau 

tabi’in besar atau masa penyebaran riwayat; periode keempat, masa 

pengumpulan dan pembukuan hadis; periode kelima, masa tas}h}ih} dan penyusunan 

kaidah-kaidahnya; periode keenam, masa pemeliharaan, penertiban, dan 

penambahan; periode ketujuh, masa pensyarahan, penghimpunan,pentakhrijan 

dan pembahasan. Sistematika periodisasi ini berbeda dengan beberapa tokoh 

seperti apa yang dikemukakan oleh Muhammad Mustafa ‘Az}ami> dan Muhammad 

Abd al-Ra’u>f. 
1
 Hasbi Ash Siddieqi mampu menjelaskan tahapan periodisasi 

dengan mencantumkan tahun kejadiannya secara jelas dan sistematis. Peristiwa 

pengumpulan hadis, cara-cara tokoh menyikapi hadis serta kitab-kitab hadis yang 

dihasilkan dalam setiap periodisasi dijelaskan oleh Hasbi Ash Siddieqi dengan 

runtut sehingga pembaca mampu memahami periodisasi hadis dengan sangat 

jelas. 

                                                             
1
Aan Supian, Jurnal Mutawatir vol.4 No. 2 Juli Desember 2014 h.283.  
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Keterbatasan periodisasi menurut Hasbi ash-Shiddieqi adalah terjadi 

pada masa Khulafa> al-Rasyidi>n, dimana pada masa tersebut banyak terjadi 

pergolakan politik disebabkan oleh beberapa hal yang dianggap mengganggu 

stabilitas keagamaan, seperti misalnya munculnya Nabi palsu dan banyaknya 

periwayat-periwayat yang tidak diketahui ke-dhabitan-nya yang bisa jadi 

berdusta atau yang kemudian dinamakan dengan pemalsu hadis. Kelebihan 

penulisan bukunya yakni beliau memberi penjelasan dengan rincian yang sangat 

detail dari awal pertumbuhan, perkembangan hingga pembukuan, hal tersebut 

dapat membuat pembaca tahu lebih mendalam mengenai seluk beluk pembukuan 

hadis dan tidak menghambat rasa keingin tahuan pembaca, ketelitian inilah yang 

kemudian menjadikan buku Prof Dr. Teungku Hasbi Ash Siddieqi menarik untuk 

dikaji dan dibaca. 

Secara penulisan beliau lebih menekankan fokus pada satu hal, 

ketelitiannya dapat terlihat ketika beliau membahas mengenai sahabat maka 

pada pembahasan tersebut dapat ditemukan rincian lainnya yang tak kalah 

penting, dalam setiap periodisasi beliau mencantumkan banyak sub-bab yang 

menjadi objek kajian khusus pada materi ini. Menurut peneliti, hambatan dalam 

memahami penjelasan dari Hasbi Ash Siddieqi mengenai periodisasi hadis yakni 

untuk pembahasan satu periodisasi tidak langsung menjelaskan inti atau pokok 

peristiwanya, tetapi terkadang masih terkesan bertele-tele dan meskipun 

demikian penjelasan yang beliau berikan sangat runtut mulai dari perkembangan 

hadis di masa Nabi, Sahabat, Tabi'in (besar/kecil), Ulama-ulama ahli hadis 

hingga masa sekarang. 

Dalam penulisannya beliau banyak menyebutkan tokoh-tokoh hadis 

yang bermunculan pada setiap periode perkembangan, hal ini termasuk terperinci 

dan sangat detail meskipun beliau hanya sedikit sekali menjelaskan mengenai 
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peristiwa bersejarah yang terjadi pada masa itu yang memungkinkan dijumpai 

keterkaitan, beliau hanya mencantumkan peristiwa politik pada satu periode saja. 

Pada akhir periode beliau juga menerangkan tentang kondisi perkembangan 

pembukuan hadis di berbagai belahan dunia yang memiliki peranan penting 

dalam erkembangan hadis, serta kitab-kitab hadis yang bermunculan mulia 

periode ketujuh hingga sekarang ini.  

B. Kelebihan dan Keterbatasan Periodisasi M. Syuhudi Ismail 

Menurut penulis apabila dilihat dari berbagai literatur buku, penulis 

belum menemukan buku  yang membahas tentang periodisasi hadis secara khusus 

yang dibukukan oleh M. Syuhudi Ismail. Sebagai pakar hadis beliau mampu 

menjelaskan periodisasi hadis dengan mengambil pendapat-pendapat dari ulama 

hadis yang juga membahas tentang periodisasi hadis kemudian beliau 

menjelaskan atau menambahkanya di dalam bukunya. Keterbatasan dari 

periodisasi M. Syuhudi Ismail yakni tidak dicantumkannya secara jelas tahun 

hijriyah setiap periodisasi. 

Prof. Dr. H. M. Syuhudi Ismail dalam bukunya lebih banyak 

menjelaskan mengenai keadaan umat pada masa periodisasi hingga saat ini, 

tetapi peneliti dapat memahami maksud dari penulis bahwasanya beliau ingin 

menjelaskan secara gamblang dengan urutan yang mudah dipahami dan melalui 

situasi dan kondisi agar lebih mudah di tengkap (dicerna) oleh pembaca. Peneliti 

juga menyadari bahwa penulis dari buku ini menginginkan agar pembacanya juga 

paham mengenai sejarah dan tidak terfokus dengan hanya pembagian 

periodisasinya. 
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Keterbatasan lainnya menurut peneliti dalam memahami periodisasi 

Prof. Dr. H. M. Syuhudi Ismail adalah dikarenakan buku tersebut merupakan 

karya yang tergolong lawas tetapi bukan klasik maka bahasa yang digunakan pun 

masih sedikit kurang dipahami oleh peneliti. Dalm periodisasinya Prof. Dr. H. M. 

Syuhudi Ismail banyak menambahkan tentang keadaan politik dari masa ke masa 

sehingga dapat diketahui bagaimana latar belakang yang terjadi pada masa itu 

dan bisa jadi situasi tersebut merupakan penyebab/alasan utama dalam 

pembukuan hadis.  

Dalam tulisannya beliau juga memberikan sedikit ruang bagi para pakar 

hadis lainnya tentang peiodesasi perkembangan hadis dan meskipun pembahasan 

periodisasi dalam bukunya sangat menjurus pada setiap peristiwa yang terjadi 

dalam setiap periode, hal tersebut tidak lantas mengurangi nilai keilmuan yang 

terkandung di dalamnya. Beliau juga berusaha menjelaskan periodisasi melalui 

versi kesejarahan yang melekat pada masa itu dan berusaha memahamkan 

pembaca dengan meringkas pembahasannya (tidak panjang lebar). 

Keterbatasan periodisasi Prof. Dr. H. M. Syuhudi Ismail terletak pada 

kecenderungan beliau menuliskan kondisi politik pada masa perkembangan hadis 

dan kurangnya informasi yang beliau cantumkan terhadap penulisan kitab-kitab 

hadis serta tokoh-tokoh yang berperan langsung dengan pembukuan hadis. 

Meskipun demikian, dalam pembagian periodisasinya beliau menuliskan 

waktu/tahun agar dapat lebih mudah diketahui oleh pembaca, tetapi masih belum 

detail antara tahun berapa peristiwa-peristiwa tersebut terjadi. Buku Prof. Dr. H. 

M. Syuhudi Ismail masih merupakan versi lama yang terus dicetak berulang-

berulang dalam arti yang tidak/ belum pernah direvisi semenjak dicetaknya.   
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C. Persamaan dan Perbedaan Periodisasi Hasbi Ash Siddieqi dan M. Syuhudi 

Ismail 

Pada kedua buku yang benar-benar menarik untuk dikaji dan diulas 

kembali isinya tersebut, tentu saja setiap pembaca bahkan peneliti tersendiri 

tidak luput dalam menemukan beberapa hal yang berhubungan dan tidak 

berhubungan sama sekali dengan pembahasan, peneliti akan mencoba untuk 

menemukan persamaan dan perbedaan yang mencolok dalam penulisan 

periodisasi kedua tokoh hadis tersebut. 

Dari hasil penelitian bacaan penulis maka penulis mengambil kesimpulan 

dari dua buku dengan judul yang sama tetapi dengan pengarang yang berbeda 

dari dua tokoh hadis kontemporer yaitu Hasbi Ash Siddieqi> dan M. Syuhudi 

Ismail dimana mereka sama-sama memiliki persamaan dalam membahas 

periodisasi hadis dimana pembahasan mereka bukukan dalam buku yang berjudul 

: Pengantar Ilmu Hadis yang garis besarnya berisi: 

1. Kedua karya  tersebut sama-sama muncul di era kontemporer 

(modern/masa kini). 

2. Masing-masing menjelaskan tentang periodisasi pertumbuhan dan 

pembukuan hadis. 

3. Masing-masing mereka membagi periodisasi menjadi tujuh periode 

disertai dengan tahun/periodenya. 

4. Kedua penulis sama-sama menerangkan mengenai cara-cara sahabat 

menerangkan (meriwayatkan) hadis. 

5. Kedua penulis mencantumkan sebab-sebab tidak dibukukan/dituliskan 

dan tidak dikumpulkannya hadis pada masa Nabi saw. 
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6. Keduanya menuliskan tentang ciri-ciri pembukuan/penyusunan kitab-

kitab hadis pada periode ke-enam H. 

7. Sama-sama menerangkan tentang sikap umat Islam terhadap usaha 

periwayatan/pengembangan hadis. 

8. Masing-masing penulis menerangkan tentang ciri-ciri 

periwayatan/penyusunan kitab-kitab hadis. 

9. Kedua penulis sama-sama memberi masukan tentang pemeliharaan 

riwayat-riwayat hadis. 

10. Pada masing-masing karyanya, kedua penulis menjelaskan tentang 

kitab-kitab populer yang trend pada setiap periode perkembangan 

hadis. 

Disamping beberapa persamaan tersebut tentu terdapat beberapa 

perbedaan dalam penulisan keduanya, Adapun perbedaan periodisasi menurut 

keduanya adalah: 

1. Prof. Dr. H. M. Syuhudi Ismail dalam bukunya menambahkan 

pendapat-pendapat para ahli hadis lain mengenai perkembangan dan 

pembukuan hadis, sedangkan Prof Dr. Teungku Muhammad Hasbi 

Ash Siddieqi menjelaskannya secara detail mengenai periodisasi dari 

awal pertumbuhan hingga sekarang. 

2. Meskipun sama-sama membagi perkembangannya dalam 7 periode 

tetapi masing-masing penulis menjelaskan hal-hal yang berbeda dalam 

tiap periode. 

3. Prof. Dr. H. M. Syuhudi Ismail menjelaskan periode ke VII – sekarang 

tentang gambaran keadaan umat dan macam-macam kitab hadis 
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populer, sedangkan Prof. Dr. Teungku Muhammad Hasbi Ash Siddieqi 

menerangkan tentang tokoh-tokoh dan tempat-tempat yang saling 

berhubungan dengan perkembangan hadis. 

4. Dalam buku Prof. Dr. H. M. Syuhudi Ismail beliau menuliskan 

keadaan politik pemerintahan di abad ke III H (periode pertama) 

sedangkan pada buku Prof. Dr. Teungku Muhammad Hasbi Ash 

Siddieqi mencantumkan masalah politik di periode kedua 

perkembangan dan pembukuan hadis. 

5. Prof. Dr. H. M. Syuhudi Ismail hanya menerangkan bagian-biagian 

pokok mengenai perkembangan dan pembukuan hadis sedangkan Prof. 

Dr. Teungku Muhammad Hasbi Ash Siddieqi menjelaskan hal tersebut 

lebih detail dan mendalam. 

6. Prof. Dr. Teungku Muhammad Hasbi Ash Siddieqi mencantumkan 

nama-nama tokoh yang berpartisipasi dalam pembukuan hadis, 

sedangkan Prof. Dr. H. M. Syuhudi Ismail tidak. 

7. Prof. Dr. H. M. Syuhudi Ismail tidak menuliskan dalam bukunya 

tentang masa gencar-gencaranya dilakukan pembukuan hadis 

,sedangkan dalam buku Prof. Dr. Teungku Muhammad Hasbi Ash 

Siddieqi tercantumkan/ dijelaskan mengenai hal tersebut. 

8. Dalam buku Prof. Dr. H. M. Syuhudi Ismail banyak membahas 

masalah politik (keadaan umat Islam), sedangkan pada buku Prof. Dr. 

Teungku Muhammad Hasbi Ash Siddieqi menjelaskan mengenai 

pembagian runtut tentang perkembangan dan penulisan hadis. 
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9. Buku Prof. Dr. Teungku Muhammad Hasbi Ash Siddieqi telah dicetak 

dan direvisi berulang kali, sedangkan buku Prof. Dr. H. M. Syuhudi 

Ismail masih karya orisinil dan belum pernah direvisi. 

10. Prof. Dr. H. M. Syuhudi Ismail menerangkan kendala yang dilalui oleh 

sahabat dalam penyusunan kitab hadis, sedangkan Prof. Dr. Teungku 

Muhammad Hasbi Ash Siddieqi hanya mencantumkan pembatasan 

dalam periwayatan hadis. 

Tabel Perbedaan Periodisasi Hasbi Ash Siddieqi dan M. Syuhudi Ismail. 

No. Hasbi Ash Siddieqi M. Syuhudi Ismail 

1 Menjelaskannya secara detail 

mengenai periodisasi dari awal 

pertumbuhan hingga sekarang. 

Dalam bukunya menambahkan 

pendapat-pendapat para ahli hadis 

lain mengenai perkembangan dan 

pembukuan hadis. 

2 Menerangkan tentang tokoh-tokoh 

dan tempat-tempat yang saling 

berhubungan dengan perkembangan 

hadis. 

Menjelaskan periode ke VII – 

sekarang tentang gambaran 

keadaan umat dan macam-macam 

kitab hadis popular. 

3 Mencantumkan masalah politik di 

periode kedua perkembangan dan 

pembukuan hadis. 

Menuliskan keadaan politik 

pemerintahan di abad ke III H 

(periode pertama). 

4 Menjelaskan bagian-bagian 

perkembangan dan pembukuan 

hadis secara detail dan mendalam. 

Menerangkan bagian-bagian 

pokok mengenai perkembangan 

dan pembukuan hadis. 

5 Mencantumkan nama-nama tokoh Tidak mencantumkan nama-nama 
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yang berpartisipasi dalam 

pembukuan hadis. 

tokoh yang berpartisipasi dalam 

pembukuan hadis. 

6 Menuliskan dalam bukunya tentang 

masa gencar-gencaranya dilakukan 

pembukuan hadis. 

Tidak menuliskan dalam bukunya 

tentang masa gencar-gencaranya 

dilakukan pembukuan hadis. 

7 Menjelaskan mengenai pembagian 

runtut tentang perkembangan dan 

penulisan hadis. 

Membahas masalah politik 

(keadaan umat Islam). 

8 Buku telah dicetak dan direvisi 

berulang kali. 

Buku masih karya orisinil dan 

belum pernah direvisi. 

9 Hanya mencantumkan pembatasan 

dalam periwayatan hadis. 

Menerangkan kendala yang dilalui 

oleh sahabat dalam penyusunan 

kitab hadis 

Dari masing-masing persamaan dan perbedaan diatas maka dipahami 

bahwa dalam setiap karya atau suatu penulisan terdapat beberapa perbedaan dan 

persamaan pendapat yang mencolok dan patut untuk dikaji dan dicari tahu ulang 

kebenarannya, dikarenakan masing-masing keduanya merupakan ilmu 

pengetahuan yang dapat berguna untuk hari ini, besok dan kelak. Kedua penulis 

hebat tersebut merupakan penyumbang keilmuan tersebar dalam bidang ilmu 

hadis yang masih perlu didalami lagi bagian-bagian yang tercantum di dalamnya.  
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BAB V 

PENUTUP 

A . Kesimpulan 

Berdasarkan penjelasan pada bab-bab sebelumnya dapat dibuat beberapa poin 

kesimpulan sebagai jawaban atas sub-sub masalah yang dibahas dalam penelitian ini 

sebagai berikut: 

1. Hadis mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang cukup lama, hal 

itu didasari karena banyaknya hadis-hadis dari Rasulullah saw. yang tidak 

terdokumentasi dengan baik bahkan hadis yang sampai ketangan 

kitahanya sedikit. Adapun penulisan Hadis di zaman Rasulullah saw. 

Sudah terjadi karena buktinya sebagian sahabat Rasulullah saw. Memilki 

masing-masing S{ah{ifah-S{ah{ifah yang telah ditulisnya tetapi setelah 

meninggalnya Rasulullah saw. Kegiatan hadis ini tidak dibukukan secara 

formal seperti hal nya al-Qur’an karena bias saja para sahabat 

menghapalnya, menulisnya dan membukukannya. Tetapi setelah lama-

kelamaan terjadinya peperangan yang begitu banyak menewaskan para 

sahabat sehingga para ahli hadis banyak yang meninggal oleh karena itu 

para ulama hadis bangkit untuk memberikan solusi terhadap masalah ini. 

Salah satunya dengan yaitu dengan membukukan hadis karena pada saat 

itu al-Qur’an sudah dibukukan. Selain itu para ulama telah membagi 

hadis kepada tujuh periode atau tujuh fase dan ketujuh periode itu 

dijelaskan atau dibahas oleh dua tokoh hadis yaitu Hasbi al-S{iddi>qi dan 

M.Syuhudi Ismail yang masing-masing memiliki karakteristik dalam 

menjelaskan periodisasi tersebut. 
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2. Hadis melalui beberapa Fase/ tujuh periode yang dimana kedua tokoh 

telah membahasnya di bab-bab yang lalu sebelumnya dimana hadis itu 

mengalami/melalui tujuh fase yang bertujuan untuk bagaiamana caranya 

hadis itu bias terlestarikan dengan baik, terjaga dengan baik. Selain itu 

apa saja periode-periode itu sebagai berikut: 

a) Masa pertama: masa wahyu dan pembentukan hokum serta dasar-

dasarnya dari permulaan Nabi bangkit (ba’ats}, diangkat sebagai 

Rasul) hingga beliau wafat pada tahun 11 H. (dari 13 SH-11H). 

b) Masa kedua: Masa membatasi riwayat, Masa Khulafa> al-Rasyidi>n (12 

H.-40 H).  

c) Masa ketiga: Masa berkembang riwayat dan perlawatan dari kota ke 

kota untuk mencari hadis, yaitu masa sahabat kecil dan tabi’i>n besar 

(41 H.-akhir abad pertama H.). 

d) Masa keempat: Masa Pembukuan Hadis (dari permulaan abad ke-2 

H.hingga akhirnya).  

e) Masa kelima: masa mentashihkan hadis dan menyaringnya (awal abad 

ke-3 H., hingga akhir).  

f) Masa keenam: masa menapis kitab-kitab hadis dan menyusun kitab-

kitab Jami’ yang khusus (dari awal abad ke-4 H hingga jatuhnya 

Bagdad pada tahun 656 H). 

g) Masa ketujuh: masa membuat syarah, membuat kitab-kitab takhrij, 

mengumpulkan hadis-hadis hokum dan membuat kitab-kitab Jami’ 

yang umum serta membahas hadis-hadis zawa>’id (656 H. hingga 

zaman sekarang ini). 



123 
 

3. Setelah penulis membaca, mengamati dan meneliti bahwa kedua tokoh 

masing-masing memiliki persamaan dalam hal memaparkan tentang 

periodesasi hadis, tetapi dalam hal pemaparan tentang periodisasi hadis 

kedua tokoh hadis itu berbeda, Hasbi al-S{iddi>qi memaparkan periodisasi 

hadis secara detail dan lengkap menjadi tujuhperiode. Adapun M. 

Syuhudi Ismail memaparkan tentang periodisasi hadis tidak secara 

lengkap dibandingkan dengan Hasbi al-S{iddi>qi, beliau hanya mengambil 

pendapat dari ulama lain yang juga membahas tentang periodisasi hadis. 

Dari segi masa dan waktu Hasbi juga lebih duluan menekuni Ilmu Hadis 

baru setelahnya M.Syuhudi Ismail. 

 

B. Implikasi dan Saran  

Sebagai mana diketahui bahwa kajian tentag periodisasi hadis amat 

diperlukan karena seseorang yang menekuni hadis bukan hanya menghapalnya, 

mengajarkannya tetapi harus mengetahui sejarahnya dan periode-periode yang telah 

dilalui oleh hadis baik itu pada masa lahirnya, tumbuh dan berkembangnya hadis itu. 
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