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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 

 

A. Transliterasi Arab Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin 

berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan 

Nomor: 0543b/U/1987 sebagai berikut: 

1. Konsonan 

Huruf 

Arab 
Nama Huruf Latin Nama 

 alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 ba b be ب

 ta t te ت

 sa ṡ es (dengan titik di atas) ث

 jim j ja ج

 ha ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 kha kh ka dan ha خ

 dal d de د

 zal ż zet (dengan titik di atas) ذ

 ra r er ر

 zai z zet ز

 sin s es س

 syin sy es dan ye ش

 sad ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 dad ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 ta ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 za ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ
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 ain ‘ apostrok terbalik‘ ع

 gain g ge غ

 fa f ef ف

 qaf q qi ق

 kaf k ka ك

 lam l el ل

 mim m em م

 nun n en ن 

 wau w we و

 ha h ha ه ـ

 hamzah , apostrof ء

 ya y ye ى

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

diberi tanda. Jika 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: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 
َ
 fatḥah a a ا

 kasrah i i اِ 

 
ُ
 ḍammah u u ا

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 

antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 
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Tanda Nama Huruf latin Nama 

ى  َـ  fatḥah dan yā’ ai a dan i ـ

وْ  َـ  fatḥah dan wau au a dan u ـ

Contoh: 

يْفَ 
َ
 kaifa : ك

وْلَ 
َ
 haula : ه

3. Maddah  

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 

huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

 

Huruf dan 
Harokat 

Nama 
Huruf dan 

Tanda 
Nama 

 fatḥah dan alif atau ...اَ | .... َى 

yā’ 

ā a dan garis di atas 

ــى  ِـ  kasrah dan yā’ ī i dan garis di atas ـ

ـو  ُـ  ḍamah dan wau ū u dan garis di atas ـ

Contoh: 

 
َ
 māta : مَات

 ramā : رَمَ 

 qīla : قِيْلَ 

 
ُ
 yamūtu : يَمُوْت

4. Tā’ marbūṭah 

Transliterasi untuk tā’ marbūṭah ada dua, yaitu: tā’ marbūṭah yang 

hidup atau mendapat harakat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya 

adalah [t]. Sedangkan tā’ marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, 

transliterasinya adalah [h].  



 
 

xii 

Kalau pada kata yang berakhir dengan tā’ marbūṭah diikuti oleh kata 

yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, 

maka tā’ marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh: 

 
ُ
ة
َ
الِ  رَوْض

َ
ف
ْ
ط
َ
الَ  : rauḍah al-aṭfāl 

 
ُ
ة
َ
مَدِيْن

ْ
ل
َ
  ا

ُ
ة
َ
اضِل

َ
ف
ْ
ل
َ
 al-madīnah al-fāḍilah :   ا

 
ْ
حِك

ْ
ل
َ
 ا

ُ
مَة  : al-ḥikmah 

5. Syaddah (Tasydīd) 

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydīd (ـ ّـ  dalam transliterasi ini dilambangkan dengan (ــ

pengulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh: 

ا
َ
ن  rabbanā :   رَبا

ا 
َ
يْن جا

َ
 najjainā : ن

 
 
حَق

ْ
ل
َ
 al-ḥaqq : ا

مَ  عِّ
ُ
 nu”ima : ن

و  
ُ
 aduwwun‘ : عَد

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

kasrah ( ّــــى), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi ī. Contoh:  

 Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)‘ : عَلِٰ  

ى   ِـ  Arabī  (bukan Arabiyy atau ‘Araby)‘ : عَرَب

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

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

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: 
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مْسُ 
َ
ش
ْ
ل
َ
 al-syamsu (bukan asy-syamsu) : ا

 
ُ
ة
َ
زَل
ْ
زَل
ْ
ل
َ
 al-zalzalah (az-zalzalah) : ا

 
ُ
ة
َ
سَف

ْ
ل
َ
ف
ْ
ل
َ
 al-falsafah : ا

 
ُ
د
َ
بِلَ
ْ
ل
َ
 al-bilādu : ا

7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku 

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

terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia 

berupa alif. Contoh: 

 
َ
مُرُوْن

َ
أ
َ
 ta’murūna :  ت

 
ُ
وْع
َ
ن
ْ
ل
َ
 al-nau‘u :  ا

ء   ْ ي
َ  syai’un :  ش 

 
ُ
مِرْت

ُ
 umirtu :  ا

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’ān (dari al-Qur’ān), alhamdulillah, 

dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu 

rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:  

Fī ẓilāl al-Qur’ān  

Al-Sunnah qabl al-tadwīn 
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9. Lafẓ al-Jalālah (الله) 

Kata “Allah”yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf 

lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi 

tanpa huruf hamzah. Contoh: 

الله دِيْنُ   dīnullāh  بِالله billāh  

Adapun tā’ marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ aljalālah, 

ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:  

ْ رَحْمَةِ الله  ي ِ
مْ فن

ُ
ه hum fī raḥmatillāh 

10. Huruf Kapital 

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

dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang 

penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang 

berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf 

awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan 

kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis 

dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal 

kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata 

sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga 

berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata 

sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan 

(CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:  

Wa mā Muḥammadun illā rasūl  

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan  

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur’ān  

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan 

Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir 
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itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar 

referensi. 

Contoh: 

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-

Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu) 

 Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: 

Zaīd, Naṣr Ḥamīd Abū) 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibekukan adalah: 

swt.   = subḥānahū wa ta‘ālā  

saw.   = ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam  

a.s.   = ‘alaihi al-salām  

H   = Hijrah 

M   = Masehi  

SM   = Sebelum Masehi  

l.   = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)  

w.   = Wafat tahun  

QS …/…: 4  = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli ‘Imrān/3: 4  

HR    = Hadis Riwayat 
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ABSTRAK 

 

Nama : As’ad Fauzan Mubarak  

NIM : 80700221009 

Judul : Studi Kritik Hadis tentang Mahkota Orang Tua Penghafal al-Qur’ān 

Pokok masalah dalam penelitian adalah bagaimana hadis-hadis tentang 

mahkota untuk orang tua penghafal al-Qur’ān. Adapun sub masalah yang 

dipecahkan dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana kedudukan hadis 

mahkota untuk orang tua penghafal al-Qur’ān, 2) Bagaimana pemaknaan hadis 

mahkota untuk orang tua penghafal al-Qur’ān, 3) Bagaimna implementasi 

hadis mahkota orang tua penghafal Al-Qur’ān di era modern. 

Untuk menjawab permasalah di atas, peneliti menggunakan 

pendekatan multidisipliner, yaitu pendekatan ilmu hadis, teologi, filosofis dan 

hukum. Penelitian ini tergolong library research, data dikumpulkan dengan 

mengutip, menyadur dan menganalisis isi (content analysis) terhadap literatur 

yang representatif dan mempunyai relevansi dengan masalah yang dibahas, 

kemudian mengulas dan menyimpulkannya. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa; 1) hadis-hadis yang berkaitan 

dengan mahkota untuk orang tua penghafal al-Qur’ān terdapat 8 hadis, hadis-

hadis tersebut berkualitas da‘īf dari segi sanadnya, dan matannya dinilai ṣaḥīḥ, 

meskipun hadis ini tidak bisa dijadikan hujjah hadis ḍa‘īf boleh digunakan 

dalam persoalan faḍā’ al-a‘māl dan al-mawā‘iẓ selama hadis tersebut tidak 

terlalu lemah, ditopang oleh naṣ yang lebih kuat, dan disaat menggunakan 

hadis tersebut tidak diyakini sebagai hadis yang ṡubūt (valid), namun diyakini 

sebagai kehati-hatian (iḥtiyāṭ) dan tidak menisbatkan kepada nabi apa yang 

tidak pernah diucapkan. 2) ada 3 makna yang terkandung, pertama kata qara’a 

bermakna membaca atau menghafal. Kedua ‘amila bermakna menjalankan 

perintah allah dan menjauhi larangannya, ketiga tāj bermakna mahkota.  

Meskipun hadis ini tidak bisa dijadikan sebagai hujjah, namun hadis targīb 

motivasi ini dimaksudkan mengamalkan amalannya, bukan karena ganjaran 

mahkota. 3) hendaknya penghafal al-Qur’ān di era modern ini meluruskan niat 

karena Allah Swt. atau menyucikan hati dari segala godaan duniawi dan 

berkomitmen serta fokus di dalam menghafal al-Qur’ān. 
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Tesis ini diharapkan dapat menambah pemahaman masyarakat secara 

luas dan secara khusus para orang tua santri dan santri bahwa menghafal al-

Qur’ān bukan hanya menghafalkannya saja, akan tetapi juga mengamalkan isi 

kandungan al-Qur’ān. Selain itu tesis ini diharapkan bisa menjadi bahan 

referensi bagi akademisi, baik dalam hal dunia keilmuan maupun penelitian 

yang terkait.  
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 ملخص البحث

 الباحث : أسعد فوزان مباركاسم 

 ٨٠٧٠٠٢٢١٠٠٩رقم التسجيل : 

 عنوان الرسالة : دراسة نقد الحديث عن تاج والدين حفاظ القرآن يوم القيامة 

أبناء  سالم للوالدين  بالتاج  المتعلقة  الأحاديث  هي كيف  البحث  ي 
فن المهمة  ألة 

القرآن الكريم البحث   .الذين يحفظون  ي هذا 
ي تم حلها فن

الت  الفرعية  والمسائل 
  : ( ما معتن حديث التاج للوالدين، ٢( كيف مكانة حديث التاج للوالدين ،  ١هي
ي العصر الحديث. ٣

 ( كيف تطبيق حديث التاج لوالدين الحفاظ فن

، منها المنهج المناهج الخاصةللإجابة علٰ المسائل المذكورة، استخدم الباحث  
والقانونية  الفلسفية  و  الحديث  علم  ي 

هذا   .فن البحوث يصنف  ضمن  البحث 
المكتبية، وقد تم جمع البيانات عن طريق الاقتباس وتكييف وتحليل المحتوى 

(content analysis  من الأدبيات التمثيلية وما لها من صلة بالمشكلة المطروحة )
 للمناقشة، ثم المراجعة والاستنتاج  

البحث هذا  أبناءهم    ٨هناك    ،ونتائج  الذين  الوالدين  بتيجان  تتعلق  أحاديث 

يحفظون القرآن، وهذه الأحاديث ضعيفة من حيث سندها، ومن حيث متونها 

ي فضائل الأعملالعمل بالحديث الضعيف  لكن جائز    .صحيحة
علٰ    والمواعظ  فن

وط، أولا أن يكون الضعف غي  شديد. ثانيا أن يكون مندرجا تحت أصل   ثلاثو ش 

ي صلٰ الله عليه   عام. ثالثا، أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته، لئلا ينسب إلى النت 

يقله   لم  ما  أن   . وسلم  حديث  مع  أن  للحجة،  استخدامه  يمكن  لا  الحديث 

ي هذا  
غيب هذا يهدف إلى تنفيذ الأعمال، وليس من أجل ثواب التاج. لذا، فن الي 

ي علٰ حفظة ال 
لله سبحانه وتعالى. قرآن أن يصححوا نيتهم  العصر الحديث، ينبغن

م وركز علٰ حفظ القرآن.  ن  أو طهر قلبك من كل مغريات الدنيا والي 

طلاب    ولىي ومن المأمول أن تزيد هذه الأطروحة من فهم المجتمع العام، وخاصة  
ي حفظه فقط، بل 

المدارس أو المعاهد والطلاب أن حفظ القرآن الكريم لا يعتن
القرآن لمحتويات  ممارسة  ا 

ً
أيض الأطروحة    .هو  هذه  تصبح  أن  ذلك،  سوى 

، سواء كان من حيث العلوم و ما يتعلق بها.  ن  مرجعية للأكاديميي 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Al-Qur’ān sebagai kitab suci terakhir yang diturunkan oleh Allah 

swt. kepada Nabi terakhir Muhammad saw., merupakan petunjuk bagi 

seluruh umat manusia, sekaligus menjadi bayān1, furqān2, syifā’3, dan 

raḥmah4. Sebagai kitab suci, Allah swt. memberi jaminan 

keterpeliharaannya dari pemalsuan sebagaimana Allah swt. berfirman QS. 

Al-Ḥijr/15: 9. 

 
َ
وْن

ُ
حٰفِظ

َ
ه ل
َ
ا ل
ا
رَ وَاِن

ْ
ك
ِّ
ا الذ

َ
ن
ْ
ل زا
َ
حْنُ ن

َ
ا ن
ا
 اِن

Terjemahnya:  

Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan Al-Qur’ān, dan 

sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya.5  

Salah satu cara Allah swt. menjamin terpeliharanya al-Qur’ān 

adalah dengan kemudahan menghafalkannya bagi orang muslim. M. 

Quraish Shihab mengatakan bahwa Allah swt. terlibat dalam 

 
1 Seperti yang tercantum pada surah Alī ‘Imrān ayat 138. Dalam surah yang lain yakni 

surah al-Mā’idah ayat 15 disebutkan dengan redaksi mubīn. Disebut bayān/mubīn karena 
menjelaskan hukum al-Qur’ān, lihat al-Qurṭubī, Abū Abdillāh Muḥammad bin Ahmad bin Abī 
Bakr al-Qurṭubī, Tafsīr al-Jāmi‘ li Aḥkām al-Qur’ān, (Beirut: Muassasah al-Risālah, 2006) cet. 
Ke-1, jilid 7, h. 386. 

2 Seperti yang tercantum pada surah al-Furqān ayat 1, disebut sebagai al-furqān karena 
membedakan antara yang hak dan yang batil, petunjuk dan yang sesat, serta yang halal dan 
yang haram. Lihat Ibn Kaṡīr, Tafsīr al-Qur’ān al-‘Aẓīm, (Riyāḍ: Dār al-Ṭayyibah li al-Nasyr wa 
al-Tauzī’, 1999) cet. Ke-2. Jilid 6. h. 92. 

3 Seperti yang tercantum pada surah Yūnus ayat 57. Syifā’ bermakna obat, yang berarti 
mengobati hati dari sifat keraguan, kemunafikan, perselisihan, dan perpecahan, lihat tafsir al 
Qurṭubī, Abū ‘Abdillāh Muḥammad bin Aḥmad bin Abī Bakr al-Qurṭubī, Tafsīr al-Jāmi‘ li Aḥkām 
al-Qur’ān, (Beirut: Muassasah al-Risālah, 2006) cet. Ke-1, jilid 11, h. 10. 

4 Seperti yang tercantum pada surah Yūnus ayat 57. Raḥmah artinya nikmat, lihat tafsir 
al-Qurṭubī, Abū Abdillāh Muḥammad bin Ahmad bin Abī Bakr al-Qurṭubī, Tafsīr al-Jāmi‘ li 
Aḥkām al-Qur’ān, h. 10. 

5 Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya (Jakarta: Maghfirah Pustaka : 2016) 
h. 262.  
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pemeliharaan kitab suci-Nya bersama hamba-hamba yang terpilih. Hal itu 

ditunjukan dengan kata ganti plural (ḍamīr naḥnu) dalam Surat al-Ḥijr 

ayat 9 pada kalimat “innā naḥnu nazzalnā”. Kalimat ini menurutnya 

mengisyaratkan adanya pihak lain selain Allah swt. yang terlibat dalam 

pemeliharaan al-Qur’ān, tentu sebagaimana yang dikehendaki-Nya, yakni 

Malaikat Jibrīl a.s. yang menurunkan dan membacakan kepada Nabi saw., 

kemudian Nabi saw. yang mengajarkan kepada para sahabat dan 

seterusnya, juga orang-orang pilihan dari hamba-hamba-Nya yang 

memelihara al-Qur’ān dengan cara menghafalkannya.6  

Menurut Yahyā bin ‘Abd al-Razzāq al-Ghauṡānī ada lima tingkatan 

dalam proses turun dan pemeliharaan al-Qur’ān, yaitu: Pertama, Allah swt. 

memelihara al-Qur’ān di Lauḥ Maḥfūẓ,7 sebagaimana dalam surat al-

Burūj/85: 22 yaitu: “yang tersimpan di Lauḥ Mahfūẓ”. Kedua, Allah 

memelihara cara penurunan al-Qur’ān kepada Rasul saw. Ketiga, Allah 

menghafalkan al-Qur’ān di hati Rasulullah saw. dan memeliharanya, 

sebagaimana penurunan surat al-Qiyāmah/75 ayat 16-19, ketika ayat ini 

diturunkan Rasulullah saw. selalu cepat-cepat menghafal al-Qur’ān dan 

menggerakkan bibirnya, beliau memiliki kewajiban untuk menghafal 

sehingga hal itu dirasa terlalu berat, maka turunlah ayat ini sebagai 

jaminan Allah untuk menghafalkan al-Qur’ān kepada Rasulnya. Keempat, 

Allah memelihara al-Qur’ān secara berangsur-angsur dalam proses 

penyampaian risâlah kenabian sekaligus menyampaikan cara membaca 

 
6 M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah, (Jakarta: Lentera Hati, 2000), vol. 3, h. 95-97. 
7 Kata lauḥ adalah setiap lembaran yang luas, setiap penopang yang ditulis disebut lauh. 

Para ulama berbeda pendapat tentang makna Lauḥ Mahfūẓ, perbedaan itu didasarkan 
qira'ah/bacaan yang sama-sama kuat. Kata mahfūẓ dapat dibaca dengan kasrah sebagai 
sifat/na'at dari kata lauḥ, yang berarti (nama tempat) lauḥ/papan penulisan al-Qur’ān 
pertama. Pendapat kedua mengatakan bahwa kata mahfūẓ dibaca rafa‘, dalam hal ini 
berkedudukan sebagai sifat dari kata Qur’ānun. Pendapat kedua ini bermakna bahwa al-
Qur‘an terjaga di lauḥ. Ibn Manẓūr, Lisān al-‘Arab, (Beirut: Dar al-Ṣād,1968) jilid 7, h. 441. 
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yang benar. Kelima, Allah memelihara al-Qur’ān setelah disampaikan 

dengan sempurna kepada Rasulullah saw. dan membiarkannya selalu 

terjaga dan terpelihara sampai hari kiamat.8  

Dalam pemeliharaan ini ada tiga hal, yaitu; (1) Allah swt. 

memelihara huruf-huruf dan kalimat-kalimat al-Qur’ān sebagaimana 

diturunkan kepada Nabi saw. dengan cara yang mutawātir dan qaṭ‘ī, (2) 

Allah swt. memelihara penjelasan dan maknanya dengan benar, (3) Allah 

memelihara ḥamalah al-Qur’ān dan memberi pahala yang besar bagi siapa 

saja yang membacanya, mereka adalah hamba pilihan yang hafal di hati 

dan menguatkan hafalan secara tartīl sebagaimana diturunkan.9 

Selain itu al-Qur’ān memiliki keutamaan dalam membacanya baik 

membaca teksnya secara langsung maupun membaca dalam arti 

menghafal adalah sebagaimana dalam hadis dari Jābir bin ‘Abdillāh ra. 

dalam Ṣaḥīḥ Muslim, Rasulullah saw. bersabda: 

ي   ِ
تن
َ
ث
ا
تنا  وحَد

َ
مُث
ْ
 بْنُ ال

ُ
د ا  مُحَما

َ
ن
َ
ث
ا
مَجِيدِ  ، حَد

ْ
ابِ بْنُ عَبْدِ ال

ا
وَه
ْ
 ال
ُ
رِ  ، عَنْ  عَبْد

َ
جَعْف

دٍ   بِيهِ  ، عَنْ  بْنِ مُحَما
َ
ِ  ، عَنْ  أ

َّ
ُ  جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّ

َّ
 اللَّ

َّ
ِ صَلٰ

َّ
 رَسُولُ اللَّ

َ
ان
َ
الَ : ك

َ
، ق

 
ُ
ه
ا
ن
َ
أ
َ
 ، حَت ا ك

ُ
بُه

َ
ض
َ
 غ
ا
د
َ
ت
ْ
 ، وَاش

ُ
ه
ُ
 صَوْت

َ
اهُ ، وَعَلَ

َ
 عَيْن

ْ
ت بَ احْمَرا

َ
ط
َ
ا خ

َ
مَ إِذ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
عَل

ولُ 
ُ
ذِرُ جَيْشٍ يَق

ْ
ولُ  : مُن

ُ
مْ ، وَيَق

ُ
اك مْ وَمَسا

ُ
حَك ِ ،   : صَبا

ن ي ْ
َ
هَات
َ
 ك
ُ
اعَة ا وَالسا

َ
ن
َ
 أ
ُ
ت
ْ
بُعِث

ولُ 
ُ
وُسْطََ ، وَيَق

ْ
ابَةِ ، وَال با نَ إِصْبَعَيْهِ السا  بَي ْ

ُ
رُن
ْ
حَدِيثِ   : وَيَق

ْ
َ ال ْ ي 

َ
 خ
ا
إِن
َ
 ، ف

ُ
ا بَعْد ما

َ
أ

عَةٍ 
ْ
ل  بِد

ُ
هَا ، وَك

ُ
ات
َ
ث
َ
مُورِ مُحْد

ُ ْ
  الأ

َ دٍ ، وَش  ى مُحَما
َ
د
ُ
ى ه

َ
هُد
ْ
ُ ال ْ ي 

َ
ِ ، وَخ

َّ
ابُ اللَّ

َ
كِت

ولُ 
ُ
ما يَق

ُ
 ث
 
ة
َ
ل
َ
لَ
َ
لِهِ ، وَمَنْ  : ض

ْ
ه
َ
لِأ
َ
 ف
ا
 مَالَ

َ
رَك

َ
سِهِ ، مَنْ ت

ْ
ف
َ
مِنٍ مِنْ ن

ْ
لِّ مُؤ

ُ
 بِك

َ
وْلى

َ
ا أ
َ
ن
َ
أ

ا  ي
َ

ا وَعَلٰ ي
َ
إِلى
َ
يَاعًا ف

َ
وْ ض

َ
ا أ
ً
يْن
َ
 د
َ
رَك

َ
 .ت

Artinya:  
Dan telah menceritakan kepadaku Muhammad bin al-Muṡannā, 
Abdul Wahhāb bin Abd al-Majīd menceritakan kepada kami, dari 

 
8 Yahyā bin ‘Abd al-Razzāq al-Ghauṡānī, Kaifa Tahfaẓ al-Qur'ān al-Karīm Qawā‘īd 

Asāsiyyah wa Ṭuruq ‘Amaliyyah, (Dimasq: Dār al-Ghauṡan, 2001), cet. ke-IV, h. 19-22. 
9 Yahyā bin ‘Abd al-Razzāq al-Ghauṡānī, Kaifa Tahfaẓ al-Qur'ān al-Karīm Qawā‘īd 

Asāsiyyah wa Ṭuruq ‘Amaliyyah, h. 19-22. 

https://www.hadithportal.com/show.php?show=show_tragem&id=6861
https://www.hadithportal.com/show.php?show=show_tragem&id=5280
https://www.hadithportal.com/show.php?show=show_tragem&id=2163
https://www.hadithportal.com/show.php?show=show_tragem&id=2163
https://www.hadithportal.com/show.php?show=show_tragem&id=7187
https://www.hadithportal.com/show.php?show=show_tragem&id=2069
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Ja‘far bin Muhammad dari bapaknya dari Jābir bin ‘Abdillah 
berkata, bahwasanya Apabila Rasulullah saw. menyampaikan 
khutbah, maka kedua matanya memerah, suaranya lantang, dan 
semangatnya berkobar-kobar bagaikan panglima perang yang 
sedang memberikan komando kepada bala tentaranya. Beliau 
bersabda: "Hendaklah kalian selalu waspada di waktu pagi dan 
petang. Aku diutus, sementara antara aku dan hari kiamat adalah 
seperti dua jari ini (yakni jari telunjuk dan jari tengah)." Kemudian 
beliau melanjutkan bersabda: "Amma ba'du. Sesungguhnya sebaik-
baik perkataan adalah Kitabullah, sebaik-baik petunjuk adalah 
petunjuk Muhammad ṣallallāhu 'alaihi wasallam. Seburuk-buruk 
perkara adalah perkara yang diada-adakan dan setiap bid'ah 
adalah sesat." Kemudian beliau bersabda: "Aku lebih utama bagi 
setiap muslim daripada dirinya sendiri. Karena itu, siapa yang 
meninggalkan harta, maka harta itu adalah miliki keluarganya. 
Sedangkan siapa yang mati dengan meninggalkan hutang atau 
keluarga yang terlantar, maka hal itu adalah tanggungjawabku.10  

Dan diriwayatkan oleh Imam al-Tirmiżī dari hadis Ibn ‘Abbās ra. 

berkata, Rasulullah saw bersabda: 

الَ 
َ
 بْنُ مَنِيعٍ ق

ُ
حْمَد

َ
ا أ
َ
ن
َ
ث
ا
بِيهِ،   :حَد

َ
، عَنْ أ

َ
بْيَان

َ
ي ظ ب ِ

َ
ابُوسَ بْنِ أ

َ
، عَنْ ق ا جَرِير 

َ
ن
َ
ث
ا
حَد

ي   ِ
يْسَ فن

َ
ذِي ل

َّ
 ال
ا
مَ: إِن

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

َّ
 اللَّ

َّ
ِ صَلٰ

َّ
الَ رَسُولُ اللَّ

َ
الَ: ق

َ
اسٍ، ق عَنِ ابْنِ عَبا

رِبِ 
َ
البَيْتِ الخ

َ
رْآنِ ك

ُ
ء  مِنَ الق ْ ي

َ  .جَوْفِهِ ش 

Artinya: 
Telah menceritakan kepada kami Aḥmad bin Manī‘, telah 
menceritakan kepada kami Jarīr, dari Qābūs bin Abī Ẓaibān, dari 
ayahnya, dari Ibnu ‘Abbās berkata, Rasulullah saw. bersabda: 
“Sesungguhnya orang yang yang tidak ada sedikitpun al-Qur’ān 
dalam hatinya adalah seperti rumah kosong”.11 

Pada masa-masa turunnya al-Qur’ān, Nabi saw. dikelilingi para 

penulis wahyu dari beberapa sahabat pilihan. Para sahabat pilihan itu 

adalah al-Khulafā’ al-Rāsyidūn, Mu‘āwiyah, Abān bin Sa‘īd, Khālid bin 

Walīd, Ubay bin Ka‘b, Zaid bin Ṡābit, Ṡābit bin Qais, Arqam bin Ubai, dan 

Ḥanẓalah bin al-Rabi‘.12 

 
10 Muslim bin al-Hajjāj Abū al-Ḥasan al-Qusyairī al-Naisābūrī, Ṣaḥīḥ Muslim, Juz 2 (Cet. I, 

Beirut: Dār Ihyā’ al-Turāṡ al-‘Arabī, 1991 M/1412 H) h. 592. 
11 Muḥammad bin ‘Īsa bin Saurah bin Mūsā bin al-Ḍaḥḥāk al-Tirmiżī, Sunan al-Tirmiżī, Juz 

5 (Cet. I, Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 1996 H) h. 35. 
12 al-Zarqānī, Manāhil al-‘Irfān fi ‘Ulūm Al-Qur’ān, (Kairo: ‘Isa al-Baqi al-Halabi, t.t) juz 1, 

h. 367. 
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Al-Qur’ān diturunkan secara berangsur-angsur kepada Rasulullah 

saw. melalui Malaikat Jibrīl. Lalu beliau membacakan serta 

mendiktikannya kepada para sahabatnya yang mendengarkannya. Pada 

periode pertama sejarah, setiap ayat yang diturunkan kepada Rasulullah, 

beliau menghafalnya sendiri dan juga dihafal serta dicatat oleh sahabat. 

Dengan cara tersebut al-Qur’ān terpelihara di dalam dada dan ingatan 

Rasulullah bersama para sahabatnya.13 

Selain Nabi Muhammad saw. (al-mu‘allim al-awwal), beberapa 

sahabat juga turut menjadi guru atau pengajar al-Qur’ān (muḥaffiẓ). 

Diantara sahabat tersebut adalah Khabbāb bin al-Arat (w. 37 H) yang 

sering mendatangi muridnya dari rumah ke rumah pada periode Makkah 

dan ‘Abdullāh bin Mas‘ūd atau lebih dikenal Ibnu Mas‘ūd (w. 32 H), 

sahabat pertama yang secara terang-terangan membaca Al-Qur’ān di 

hadapan orang kafir Makkah.14 

Ibn al-‘Asākir ketika menuliskan biografi Sa‘īd bin ‘Ubaid 

menjelaskan bahwa ia termasuk seorang penghafal al-Qur’ān dan dijuluki 

dengan al-qāri’.15 

Imam al-Bukhārī telah mengemukakan tentang tujuh penghafal al-

Qur’ān dengan tiga riwayat. Mereka adalah ‘Abdullah bin Mas‘ūd, Salīm 

bin Ma‘qil Maulā Ḥużaifah, Mu‘āż bin Jabal, Ubay bin Ka‘ab, Zaid bin Ṡābit, 

Abū Zaid bin al-Sakan dan Abū Dardā’.16 

 
13 Abduldaem Al-Kaheel, Berbagi Pengalaman menjadi Hafizh Al-Qur’ān, (Jakarta: 

Tarbawi Press, 2010), h. 3-4. 
14 Muḥammad Mustafa al-‘Azami, The History of The Qur'anic Text, (Leicester: UK Islamic 

Academy, tt) h. 59-61. 
15 ‘Īzz al-Dīn Abū al-Ḥasan ‘Alī bin Muḥammad al-Jazarī ibn al-Aṡīr, Usud al-Ghabah fi 

Makrifah al-Ṣaḥābah, (Beirut: Dār Ibn Ḥazm, cet. 1 2012) h. 470. 
16 Mannā‘ al-Qaṭṭān, Mabāhiṡ fi ‘Ulūm al-Qur’ān, Terjemah Studi Pengantar al-Qur’ān 

(Jakarta: Pustaka al-Kautsar, cet 12 2015). h. 152. 



6 

 

Nabi saw. merupakan pengahafal al-Qur’ān pertama dan teladan 

terbaik bagi sahabat-sahabatnya dalam menghafal al-Qur’ān, sebagai 

bentuk cinta mereka kepada sumber agama dan risalah agama. 

Dalam sejarah, ada tiga proses penghafalan al-Qur’ān, yakni: 

Pertama, menerima, baik dengan cara al-samā‘ min qirāah al-syaikh 

(menerima hafalan dengan cara mendengarkan bacaan dari guru) dimana 

Nabi Muhammad saw.  mendengar wahyu dari bacaan Malaikat Jibrīl 

ataupun dengan cara al-qirāah ‘alā al-syaikh (murid membaca dan guru 

mendengar). Nabi beberapa kali membaca di hadapan Malaikat Jibrīl pada 

bulan Ramadan pada tiap tahun, sampai pada tahun terakhir sebelum 

wafat beliau membaca al-Qur’ān secara keseluruhan dua kali di hadapan) 

Malaikat Jibrīl.17 

Kedua, menyampaikan. Setelah al-Qur’ān diterima dan dihafal oleh 

Nabi, beliau lalu menyampaikan dan membacakan ayat-ayat al-Qur’ān dari 

hafalanya kepada para sahabat. Agar para sahabat mampu mendengar 

bacaan Nabi dengan jelas, Nabi membaca al-Qur’ān dengan jelas dan pelan 

(qirā‘ah mufassarah), memanjangkan suaranya dan berhenti pada setiap 

ayat, sampai jenggotnya ikut bergerak, selain itu juga Nabi juga 

mengajarkan dan menyampaikan al-Qur’ān kepada sahabat secara 

bartahap, beberapa kelompok ayat atau satu ayat, sebagaimana beliau 

menerima al-Qur’ān secara berangsur-angsur dari Malaikat Jibrīl. Hal ini 

sesuai dengan penjelasan beberapa sahabat bahwa mereka mempelajari 

Al-Qur’ān dari Nabi persepuluh ayat. Begitu pula para sahabat, 

sebagaimana mereka menerima al-Qur’ān dari Nabi secara bertahap, 

 
17 Abdul Jalil, “Studi Historis Komparatif tentang Metode Taḥfiẓ al-Qur’ān”, Jurnal Studi 

Ilmu al-Qur’ān dan Hadis Vol. 18 No. 1 (2017): 4. 
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mereka juga menyampaikan al-Qur’ān kepada sahabat lain atau tabi‘in 

secara bertahap.18 

Ketiga, menjaga hafalan. Hal ini dilakukan oleh Nabi dalam segala 

kondisi. Beliau selalu berusaha menjaga hafalanya dengan membaca al-

Qur’ān dalam setiap kesempatan, khususnya di dalam shalat fardhu 

maupun sunnah, atau dengan menjadikan beberapa surat al-Qur’ān 

sebagai wiridan.19 

Kultur menghafal al-Qur’ān telah ada dalam kehidupan orang-

orang muslim dan terus berkembang dari generasi ke generasi. setidaknya 

ada dua komponen yang menyebabkan hal tersebut bisa terjadi, yaitu: 1) 

kesucian al-Qur’ān di kalangan kaum msulimin. dalam hal ini al-Qur’ān 

menjadi pusat kehidupan mereka; 2) tradisi al-Qur’ān. dalam banyak 

kasus, ḥuffāẓ al-Qur’ān dipengaruhi oleh faktor sosial budaya ketika 

membaca al-Qur’ān. 

Salah satu tradisi yang mengakar kuat di kalangan umat Islam 

adalah menghafal al-Qur’ān atau biasa dikenal dengan taḥfiẓ al-Qur’ān. 

Sejak diwahyukan pertama kali, al-Qur’ān senantiasa dihafal dan 

diamalkan oleh nabi Muhammad saw., para sahabat serta umat Islam.  

Dalam proses taḥfiẓ al-Qur’ān, para sahabat sangat memperhatikan 

sanad atau ketersambungan silsilah hafalan dengan Nabi Muhammad 

saw.  Nabi Muhammad memerintahkan para sahabat agar membaca al- 

Qur’ān sebagaimana al-Qur’ān diajarkan oleh Nabi. Oleh karenanya, jika di 

tengah masyarakat ditemukan adanya perbedaan, maka akan segera 

dirujuk kepada Nabi Muhammad saw. untuk mendapatkan kepastian. 

 
18 Abdul Jalil, “Studi Historis Komparatif tentang Metode Taḥfiẓ al-Qur’ān”, Jurnal Studi 

Ilmu al-Qur’ān dan Hadis Vol. 18 No. 1 (2017): 5-6. 
19 Abdul Jalil, “Studi Historis Komparatif tentang Metode Taḥfiẓ al-Qur’ān”, Jurnal Studi 

Ilmu al-Qur’ān dan Hadis Vol. 18 No. 1 (2017): 6. 
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Nabi saw. juga menyebutkan bahwa siapa saja yang ingin membaca al-

Qur’ān dengan bacaan sebagaimana al-Qur’ān diturunkan, maka bacalah 

sebagaimana bacaan ‘Abdullah bin Mas‘ūd. Di dalam hadis lain juga 

disebutkan bahwa Nabi menegaskan sebaik-baik bacaan al-Qur’ān adalah 

bacaannya Ubay bin Ka‘ab.20 

‘Umar bin Khaṭṭāb tatkala melaksanakan proyek pengumpulan al- 

Qur’ān, ia mengumumkan kepada masyarakat bahwa barang siapa yang 

melakukan talaqqi kepada Nabi Muhammad saw., maka datanglah kepada 

kami dan turut sertakan dua orang saksi. Hal ini menunjukan betapa Umar 

menjaga kehati-hatian dalam melakukan pengumpulan al-Qur’ān. 

Berbagai riwayat di atas, menunjukan penjagaan yang sangat ketat terkait 

dengan pihak-pihak yang terlibat dalam persambungan sanad al-Qur’ān. 

Hal ini tidak lain karena kejelasan sanad al-Qur’ān adalah hal yang sangat 

mendasar harus dipastikan validitasnya.21 

Tradisi sanad adalah tradisi yang hanya dimiliki umat Islam, dan 

merupakan mazāyā (kekhususan dan kelebihan) yang dmiliki umat 

Islam.22 Perhatian terhadap sanad ini juga dilakukan oleh para penghafal 

al-Qur’ān pasca sahabat hingga saat ini. Bisa dikatakan bahwa sanad 

memegang peranan penting dalam proses transmisi al-Qur’ān dari masa 

ke masa, terutama pada konteks taḥfiẓ al-Qur’ān. Lembaga taḥfiẓ al-Qur’ān 

atau individu penghafal al-Qur’ān seyogyanya memiliki sanadnya masing-

masing dalam menghafal al-Qur’ān. 

 
20 Sayyid Muḥammad Wald ‘Abdullah, Al-Sanad Al-Qur’ānī: Dirāsatan wa Ta’ṣīl al-Sanad 

al-Syanqiṭi Namūżajan, Libanon: Dār Kutub al-‘Ilmiyyah, 1971, h. 28. 
21 Sayyid Muḥammad Wald Abdullah, al-Sanad al-Qur’ānī: Dirāsah wa Ta’ṣīl al-Sanad al-

Syanqiṭī Namūżajan, Libanon: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1971, h. 28. 
22 Sayyid Muḥammad Wald Abdullah, al-Sanad al-Qur’ānī: Dirāsah wa Ta’ṡīl al-Sanad al-

Syanqiṭī Namūżajan, Libanon: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1971, h. 18. 
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Di era sekarang, kajian taḥfiẓ al-Qur’ān dirasakan sangat penting 

untuk dikembangkan terutama pada aspek metode. Beberapa komunitas 

umat Islam pada masa kini sangat mengharapkan anak-anak keturunan 

mereka menghafal al-Qur’ān seperti ulama terdahulu, sehingga didirikan 

sekolah-sekolah modern yang menggunakan kurikulum taḥfiẓ dan/atau 

ilmu-ilmu al-Qur’ān. Ulama terdahulu mensyaratkan hafalan al-Qur’ān 

sebagai awal pembelajaran sebelum mempelajari ilmu-ilmu lain, seperti 

penuturan al-Walīd bin Muslim (195 H.) berkata: “Kami belajar dalam satu 

majelis dengan guru kami al-Auzā‘ī (157 H.), ia berkata: "Wahai anakku 

apakah engkau telah menghafal al-Qur’ān, kalau berkata sudah, beliau 

menyuruh membaca al-Qur’ān sebelum mempelajari ilmu-ilmu lain”.23 

Tren menghafal al-Qur’ān di era sekarang ini dapat dilihat melalui 

banyaknya lembaga-lembaga taḥfiẓ dan sekolah-sekolah formal dengan 

program unggulan taḥfiẓ. Orang tua di era sekarang juga banyak yang 

mendorong anak-anaknya untuk menghafal al-Qur’ān dengan 

memasukkannya ke lembaga taḥfiẓ atau program taḥfiẓ di sekolah formal. 

Semangat mengantarkan anaknya untuk menjadi ḥuffāẓ al-Qur’ān 

tersebut termotivasi oleh beberapa hal, diantaranya yaitu termotivasi 

dengan hadis berikut. 

لبِسَ والِداهُ تاجًا يومَ القيامةِ. 
ُ
 وعَمِل بما فيه، أ

َ
رآن

ُ
 الق

َ
 مَن قرَأ

Artinya: 

“Barangsiapa membaca al-Qur’ān dan mengamalkan isinya, Allah 

akan memakaikan mahkota pada kedua orang tuanya di hari 

kiamat.”  

 
23 Al-Khaṭīb al-Bagdādī, Al-Jāmi‘ li Akhlāq al-Rāwī wa Adab al-Sāmi‘, juz 1, (Beirut: 

Muassasah al-Risālah, 1991), cet. ke- 1, h. 42 
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Tidak hanya orang tua, motivasi memakaikan mahkota kepada 

orang tua di hari kiamat juga menjadi faktor yang mendorong anak untuk 

menghafal al-Qur’ān. Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh 

Nuruddaroini dan Zubaidillah menyebutkan motivasi penghafal al-Qur’ān 

meliputi mengharap ridho Allah, ingin masuk surga, ingin menjadi umat 

terbaik, ingin memahami dan mendalami isi kandungan al-Qur’ān, ingin 

membahagiakan, membanggakan dan memberikan mahkota kepada 

orang tua, menjaga keotentikan al-Qur’ān, untuk bekal di masyarakat, 

membentengi diri dari perbuatan tercela, dan mengaggap al-Qur’ān 

mudah untuk dihafal.24 

Selain karena termotivasi dengan hadis di atas, tren menghafal al-

Qur’ān juga didasarkan pada motivasi materil sebagaimana kritik yang 

disampaikan oleh Syekh Qardhawi dalam kitabnya Fiqh al-Awlawiyyat. 

Dalam kitabnya tersebut, beliau mengatakan bahwa ada satu fenomena 

kekinian yang terjadi di negaranya, Mesir/Qatar, dan di banyak negara 

muslim lainnya. Fenomena tersebut adalah maraknya kaum muslimin 

dalam berlomba-lomba menghafal al-Qur’ān karena  memahami bahwa 

perintah yang disampaikan di dalam hadis ialah sebatas menghafal saja, 

sehingga merasa bahwa menghafal al-Qur’ān sudah cukup. Belum lagi 

hadiah menggiurkan yang disiapkan oleh sejumlah musābaqah ḥifẓ al-

Qur’ān. Selain itu, para penghafal al-Qur’ān ini juga terlalu dilebih-

lebihkan dari mereka yang paham al-Qur’ān. 25 Maka tidak heran jika 

banyak orang yang fokus mati-matian untuk hafalan demi meraup hadiah 

 
24 M. Ahim Sulthan Nuruddaroini dan Muh. Haris Zubaidillah, “Pengahafal al-Qur’ān 

prespektif Sikap Kognitif:, AL-Muhith: Jurnal Ilmu al-Quran dan Hadist, Vol.1 no.2(2022), h. 
117-129. 

25 Yusuf al-Qardhawi, Fi Fiqh al-Awlawiyyat wa Dirāsah Jadīdah fi ḍau al-Qur’ān wa al-
Sunnah, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1996), cet. Ke- 2, h. 68. 
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dari sejumlah musābaqah atau untuk memperoleh eksistensi semata dan 

alasan-alasan materiil lainnya.  

Dalam kitabnya yang lain, yaitu kitab Kaifa Nata‘āmal ma‘a al-

Qur’ān, Syekh Yūsuf al-Qarḍāwī juga mengkritisi fenomena golongan 

tarbiyah yang memberikan teladan dan mendorong anak-anak mereka 

untuk menghafal al-Qur’ān sejak kecil. Dalam hal ini beliau bukan 

bermaksud bahwa menghafal al-Qur’ān sejak kecil adalah salah, akan 

tetapi beliau berpendapat bahwa seyogyanya orang yang menghafal al-

Qur’ān harus memahami isinya. Karena, menghafal di waktu kecil 

bagaikan mengukir di atas batu.26 Hanya saja tidak memungkinkan 

mengajari anak kecil tentang ilmu-ilmu alat yang digunakan untuk 

memahami al-Qur’ān karena kemampuan akal mereka masih terbatas. 

Di sisi lain, hadis tentang mahkota untuk orang tua penghafal al-

Qur’ān sempat menjadi perhatian salah satu ulama yang bernama syekh 

Albānī dan menghukumi hadis ini di dalam kitabnya Ṣaḥīḥ al-Targīb wa al-

Tarḥīb menilai hadis dari jalur Buraidah al-Aslamī  ḥasan ligairih27 dan di 

kitabnya yang lain yaitu kitab Ḍa‘īf al-Jāmi‘ al-Ṣagīr menilai hadis dari jalur 

Mu‘āż bin Anas al-Juhanī ḍa‘īf28, sementara itu imam al-Hākim di kitabnya 

al-Mustadrak dari jalur Mu‘āz bin Anas al-Juhanī dinilai ṣaḥīḥ al-isnād wa 

lam yukharrijāh sedangkan dari jalur Buraidah al-Aslamī dinilai ṣahīh ‘alā 

syarṭ muslim29 dan tentu hal ini menarik bagi para pengkaji hadis. 

 
26 Yusuf al-Qarḍāwī, Kaifa Nata‘āmal ma‘a al-Qur’ān, (Kairo: Dār al-Syuruq, 2000), cet. 

Ke-3, h. 132. 
27 Muḥammad Nāṣir al-Dīn al-Albānī, Ṣaḥīḥ al-Targīb wa al-Tarḥīb,(Cet.I; Riyāḍ: 

Maktabah al-Ma‘ārif li al-Nasyr wa al-Tawzī‘, 1421H/2000 M) juz.2, h. 169. 
28 Muḥammad Nāsir al-Dīn al-Albāni, Ḍa‘īf al-Jāmi‘ al-Ṣagīr wa Ziyādatuh (al-Fatḥ al-

Kabīr), (al-Maktabah al-Islāmī, t.t), h.831. 
29 Abū Abdillah al-Hākim Muḥammad bin Abdullah bin Muḥammad bin Hamdawaih bin 

Nu‘aim bin al-Hakam bin al-Ḍabbī al-Ṭumhānī al-Naisābūrī, al-Mustadrak ‘alā al-Ṣahīhain, Juz 
1. (Cet. 1; Beirut; Dār al-Kutub al-‘ilmiyyah, 1411 H/1990 M). h. 756. 



12 

 

Atas dasar fenomena di atas, perlu dikaji lebih mendalam terkait 

anjuran menghafal al-Qur’ān terlebih interpretasi makna hadis tentang 

mahkota kedua orang tua penghafal al-Qur’ān di atas. Penafsiran hadis 

tersebut perlu dikaji lebih mendalam dengan pembahasan fiqh hadis 

untuk dapat dipahami hakikat maksud hadis tersebut. Sehingga, hadis 

tersebut dapat dipahami secara tepat dan para penghafal al-Qur’ān 

beserta orang tuanya tidak dangkal dalam menggunakannya sebagai 

motivasi menghafal al-Qur’ān. Atas latar belakang itulah, peneliti merasa 

perlu untuk menjadikannya sebagai sebuah kajian khusus dan melakukan 

studi riwayat hadis ini baik dari segi sanad dan matannya, serta 

menyusunnya dalam sebuah  tesis. 

 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana kedudukan hadis mahkota orang tua penghafal Al-Qur’ān? 

2. Bagaimana pemaknaan hadis mahkota orang tua penghafal Al-Qur’ān? 

3. Bagaimna implementasi hadis mahkota orang tua penghafal Al-Qur’ān 

di era modern? 

 

C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian 

1. Pengertian Judul 

Tesis ini berjudul studi krtis hadis mahkota kedua orang tua 

penghafal al-Qur’ān. Suatu studi dan analisis hadis. Untuk memahami 

judul tesis ini, terdapat empat variabel yang harus dipahami, yaitu 

studi, kritis, hadis, dan mahkota penghafal al-Qur’ān. 

a. Studi Kritis 
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Studi berasal dari bahasa inggris study. Salah satu makna 

study adalah: “application of the mind to the acquisition of 

knowledge, as by reading, investigation, or reflection”. (penerapan 

pikiran untuk memperoleh pengetahuan melalui membaca, 

investigasi, atau refleksi).30 Ia juga dapat berarti: “research or a 

detailed examinition and analysis of a subject, phenomenon” 

(penelitian atau pengujian secara rinci terhadap sebuah subjek 

atau fenomena).31 Dalam kamus bahasa besar Bahasa Indonesia 

kata ini berarti “penelitian ilmiah; kajian; telaah.32  

Kata kritis bersifat tidak dapat lekas percaya, bersifat 

selalu berusaha menemukan kesalahan atau kekeliruan, tajam 

dalam penganalisaan dan keadaan yang paling menentukan 

berhasil atau gagalnya suatu usaha.33  

Adapun kata kata kritis yang diterjemahkan dari bahasa 

arab  نَ قْد menunjukkan arti memunculkan dan timbulnya sesuatu, 

seperti ungkapan al-naqdu fi al-hafir artinya memperlihatkan 

barang dari dalam galian/sumur, maksudnya membongkar atau 

mengeluarkan bagian demi bagian. Ungkapan lainnya الد ِّرْهَم  نَ قْدُ 
artinya memilah dirham baik dari yang buruk, dan membuang 

yang buruk, maksudnya seakan-akan membuka dan meneliti 

sehingga diketahui dirham yang baik.34 Dengan demikian 

pengertian yang mudah dipahami dari kata kritis adalah menggali 

 
30 Lihat Webster’s Encyclopedic Unabridged Dictionary of the English Language (New York: 

Portland House, 1989), hlm 1411. 
31 Ibid., h. 1578. 
32 Lihat Pusat Bahasa departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia 

(Jakarta: Pusta Bahasa, 2008) hlm 1377. 
33 Departemen pendidikan dan kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, h.466  
34 Abū al-Ḥasan Aḥmad bin Fāris bin Zakariyyah; Maqāyis al-Lugah,(Beirut: Dar al-

Fikr,t.t) juz  V, h.467. 
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atau menguliti sesuatu untuk mengetahui mana yang baik melalui 

cara-cara tertentu. Kritis hadis atau  نَ قْد menurut istilah adalah 

mempelajari dan menelaah periwayat dan matan untuk 

membedakan hadis sahih dari hadis palsu. 

Adapun Studi kritis yang dimaksud oleh penulis dalam 

penelitian ini adalah suatu kajian mendalam yang menentukan 

kualitas objek penelitian hadis dari segi kessahihan hadis dan 

ma‘ani al-hadis atau tafsir terhadap teks yang ada pada matan, 

Khususnya tentang hadis mahkota untuk orang tua penghafal al-

Qur’ān. 

b. Hadis 

Kata hadis oleh ulama didefenisikan sebagai segala sabda, 

perbuatan, taqrīr,35 dan hasil ihwal Nabi Muhammad saw.36 

Hadis dalam hal ini disinonimkan dengan istilah al-Sunnah. 

Dengan demikian, bentuk-bentuk hadis atau al-Sunnah ialah 

segala berita berkenaan dengan 1) Sabda; 2) Perbuatan; 3) 

Taqrīr, dan 4) Hal ihwal Nabi Muhammad saw. Yakni segala sifat 

dan keadaan pribadi beliau.37 

Sedangkan ulama Usūl menyatakan bahwa hadis adalah 

segala perkataan, perbuatan, dan taqrīr Nabi yang bersangkut 

paut dengan hukum atau yang pantas dijadikan hukum syara‘.38 

 
35 Kata taqrir adalah bentuk masdar dari kata kerja qarrara. Dari segi bahasa dapat 

berarti penetapan, pengakuan atau persetujuan. Lihat Abū al-Faḍl Jamāl al-Dīn Muḥammad 
bin Mukram ibn Mansur, Lisan al-‘Arab, Juz VI(Beirut: Dar al-Sadr, 1396 H/1968 M), h. 394.  

36 M. Syuhudi Ismail, Kaedah Kesahihan Hadis; Telaah Kritis dan Tinjauan Pendekatan 
Ilmu Sejarah (Cet. I; Jakarta: Bulan Bintang, 1988), h. 25 

37 Muḥammad ‘Ajjāj al-Khaṭīb, al-Sunnah Qabl al-Tadwīn (Cet, I; kairo: Maktabah Wahbah, 
1963), h.16. 

38 Abdul Aziz Dahlan, (ed), enslikopedi Hukum Islam (Cet. VI; Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van 
Hove, 2003), h. 162. 
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c. Mahkota untuk Orang Tua  

Makna mahkota di dalam KBBI bermakna hiasan berupa 

tutup kepala atau topi kebesaran (bagi raja atau ratu),39 

sedangkan dalam kamus lisan al-‘arab adalah sesuatu yang 

diletakkan pada raja-raja yang terbuat dari emas dan permata. 

Maka mahkota dalam konteks ini adalah sesatu yang 

dipersembahakan untuk orang tua yang memiliki seorang anak 

yang menghafal al-Qur’ān.  

d. Penghafal al-Qur’ān 

Penghafal al-Qur’ān atau orang yang menghafalnya dalam 

bahasa arab disebut sebagai al-hāfiẓ, sedangkan bentuk jamaknya 

adalah al-ḥuffāẓ, maka menghafal al-Qur’ān maknanya adalah 

waā‘hu ‘alā ẓahri qalb (menghafal al-Qur’ān di luar kepala), atau 

juga bermakna istaẓharahu (menghafalkan).40 Taḥfiẓ al-Qur’ān 

bisa diartikan sebagai proses menghafal al-Qur’ān dalam ingatan 

sehingga dapat dilafazkan/diucapkan di luar kepala secara benar 

dengan cara-cara tertentu secara terus menerus. 

 

2. Ruang Lingkup Penelitian 

Untuk memfokuskan penelitian dan membatasi ruang lingkup 

pembahasannya serta menghindari pemaknaan dan persepsi yang 

beragam terhadap judul Tesis‚ Studi Kritik Hadis Mahkota Orang Tua 

Penghafal al-Qur’ān, maka peneliti menjelaskan maksud dalam judul 

tersebut adalah:  

 
39 Kamus KBBI (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan nasional 2008) hlm 966 
40 ‘Abd al-Razzāq  al-Ḥusainī al-Zabīdī, Tāj al-‘Arūs,(Beirut: Dar Ihya al-Turats al-Arabi, 

1984), jilid 1, hlm 503  
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Peneliti akan mengkaji hadis Hadis Mahkota Orang Tua 

Penghafal al-Qur’ān. yang terdapat pada al-kutub al-tis‘ah agar dapat 

memudahkan pembaca jika ingin  memberikan pembuktian yang 

lebih mendalam langsung pada kitab tersebut. 

Kemudian peneliti juga mengkaji hadis dengan menggunakan 

berbagai kitab di luar al-kutub al-tis‘ah41 dengan mengkaji lebih 

mendalam dan membatasi pembahasan mengenai Mahkota Orang 

Tua Penghafal al-Qur’ān. 

Dalam penelitian ini, jika terdapat aspek lain dalam hadis 

tersebut, peneliti membatasi penjelasan hadis pada aspek yang 

berkaitan dengan Mahkota Orang Tua Penghafal al-Qur’ān. saja dan 

tidak menjelaskan lebih luas hal-hal diluar dari pembahasan peneliti. 

Hal ini mengingat penelitian yang akan dilakukan adalah terkait 

dengan Mahkota Orang Tua Penghafal al-Qur’ān dan agar penelitian 

ini juga terfokus pada aspek mahkota orang tua penghafal al-Qur’ān 

saja tanpa mengabaikan sepenuhnya terhadap aspek lainnya. 

 

D. Kajian Pustaka 

Penelitian tentang studi kritis hadis tentang mahkota orang tua 

penghafal al-Qur’ān telah dilakukan jauh sebelum penulis melakukan 

penelitian ini. Adanya penelitian terdahulu penulis jadikan sebagai 

rujukan atau perbandingan terhadap penelitian yang penulis lakukan. 

Penelitian terdahulu tersebut diantaranya: 

 
41 Yang dimaksud dengan al-kutub al-tis‘ah yaitu kitab: Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Ṣaḥīḥ Muslim, 

Sunan Abū Daud, Sunan al-Turmużī, Sunan al-Nasāī, Sunan Ibnu Mājjah, Sunan al-Dārimī, 
Muwatṭa’ Mālik, dan Musnad Aḥmad bin Ḥanbal. Lihat; A.J Wensinck, al-Mu‘jam al-Mufahras li 
Alfāẓ al-Ḥadīṡ al-Nabawī (Leiden: E.J. Brill, 1936 M), h. 1 
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1. Al-Syaikh Abdullah bin Muhammad bin Ahmad al-Duwais, kitab 

“Tanbīh al-Qārī li Taqwiyah ma ḍa‘‘afahū al-Albānī”, Kitab ini terdiri 

dari hadis dan aṡar yang beliau temukan dalam kitab-kitab Syaikh 

Albani yang memerlukan peringatan, di antaranya hadis yang ia 

nilai ḍa‘īf tapi tidak ia ralat, diantaranya juga hadis yang ia nilai ḍa‘īf 

di satu kitab tetapi ia sahihkan di kitab yang lain, juga yang ia katakan 

'saya tidak menemukannya' (padahal dapat ditemukan dalam kitab-

kitab hadis), dan sebagainya. Ketika beliau melihat banyak orang yang 

mengambil keterangan dari Albānī tanpa meneliti maka beliau 

ingatkan, sesuai yang dimudahkan oleh Allah kepadanya. Maka, apa 

yang di-ḍa‘īf-kan oleh Albānī padahal hadis itu ṣaḥīḥ atau ḥasan, maka 

beliau jelaskan. Juga hadis yang di-ḍa‘īf-kan Albani di satu kitab tapi ia 

ralat, maka beliau sebutkan penilaian da‘ifnya dan ralatnya tersebut. 

Supaya tidak dibaca oleh orang yang tidak mengerti di bagian kitab 

yang dinilai da‘īf oleh Albani sehingga ia menyangka bahwa hadis itu 

da‘īf secara mutlak, padahal hakikatnya tidak seperti itu".  

Dan juga dalam kitabnya Syeikh Abdullah bin Muhammad bin Ahmad 

al-Duwaisy menilai kontradiksi Albani yang dinilainya da‘īf di satu 

kitab tetapi ia sahihkan di kitab lain berjumlah 294 hadis. Sementara 

yang sebaliknya (dari sahih ke da‘īf) berjumlah 13 hadis. dan diantara 

hadis yang beliau sebutkan adalah hadis   ،وعَمِل بما فيه 
َ
رآن

ُ
 الق
َ
مَن قرَأ

القيامةِ  يومَ  تاجًا  والِداهُ  لبِسَ 
ُ
 pada hadis ini beliau menilai dengan أ

derajat hasan atau sahih dengan perkataan “  ط مسلم فقد خرج علٰ ش 

صحيحه ي 
فن مهاجر  بن   diriwayatkan oleh al-hakim dan ,”لبشي  

disahihkan olehnya.42 Di sini syekh ahmad duwais hanya 

 
42 ‘Abdullah bin Muḥammad bin Aḥmad al-Duwais, Tanbih al-qārī li taqwiyah ma ḍa‘afahu 

al-Albānī,(mesir: Dar al-‘ulyan, 1990), hlm 2 
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menyebutkan hasil penelitiannya secara singkat tanpa menjeaskan 

secara panjang lebar tentang penelitian beliau. Dari hal sini, penulis 

berbeda dengan syekh duwais yaitu pada metode, adapun metode 

yang digunakan penulis adalah merujuk ke kitab-kitab takhrij hadis 

yang digunakan oleh ulama. 

2. Noor Said Ahmad, takhrij hadis   تخريــــج أحاديث من قرأ القرآن وعمل

القيامة يوم  تاجا  والده  ألبس  فيه   dalam peneltiannya penulis ,بما 

memenliti hadis-hadis tentang mahkota penghafal al-Qur’ān dari sisi 

sanad dan matan. diantara hasil penelitiannya adalah hukum hadis di 

atas adalah da’if dengan menggunakan metode yang ditulis mahmud 

tahan. Adapun di dalam memahami kandungan matannya penulis 

menggunakan uṣūliyyah. Maka penulis akan melanjutkan peneletian 

takhrij hadis Noris Ahmad dengan lebih komprehensif baik dari segi 

metode maupun kajian maani al-hadis.  

 

E. Kerangka Teoritis 

Secara umum, dalam sebuah penelitian lazimnya menggunakan 

sebuah teori. Teori merupakan sebuah seperangkat konsep, defenisi, serta 

proposisi yang tersusun secara sistematis sehinggga dapat dipergunakan 

untuk menjelaskan serta meramalkan fenomena atau fakta (a theory is a 

set sisitemically interrellated concepts, defenition, and proposition that are 

advanced to explain and predic phenomena fact).  

Dari sini, peneliti berfokus pada penelitian kualitas hadis tentang 

mahkota orangtua penghafal al-Qur’ān. Karena fokus penelitian ini 

berkaitan dengan status hadis, maka dalam paradigma ilmu hadis, studi 

yang dilakukan adalah pertama, mengkritik dari segi silsilah periwayatan 
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(sanad) hadis yang disebut dengan kritik sanad hadis, oleh Syuhudi Ismail 

disebut juga dengan naqd al-khārijī. Kedua, dengan cara mengkritik matan 

(materi) hadis, karena itu disebut kritik matan hadis atau juga disebut 

dengan naqd al-dākhilī.   

Dalam kajian kritik hadis kemungkinan hasilnya bisa dilihat dari 

dua sisi; yaitu jumlah perawi hadis, dan kualitas sanad dan matannya. Dari 

sisi kuantitas, hadis yang diteliti mungkin termasuk dalam kategori 

mutawātir atau mungkin ahad. Berhubungan dengan ini, apabila hadis 

tersebut ternyata berstatus mutawātir maka kajian sanad dan matannya 

tidak perlu lagi dilakukan, karena status mutawātir pada sebuah hadis 

telah memberikan keyakinan yang pasti, bahwa hadis tersebut bersumber 

dari Nabi saw. dan kedudukannya sama dalam periwayatan al-Qur’ān. 

Sebaliknya apabila hadis tersebut berstatus ahad, maka kegiatan 

penelitian berlanjut pada sisi yang kedua, yaitu kajian sanad dan 

matannya. 

Berhubungan dengan penelitian ini, fokus penelitian ini adalah 

mengenai kualitas hadis yaitu ṣaḥīḥ, ḥasan, dan ḍaīf. Ulama memberikan 

terminologi ṣaḥīḥ adalah ḥadīṡ yang sanadnya bersambung, dinukil oleh 

orang yang ‘ādil dan ḍābiṭ dari yang semisalnya, tidak syaż (bertentangan) 

dan tidak ‘illah (cacat)43. 

Sedangkan hadis ḥasan adalah hadis yang yang sanadnya 

bersambung, diriwayatkan oleh orang yang adil, kedabitannnya kurang, 

tidak syaż, dan tidak ‘illah44. Sementara hadis ḍaīf yaitu yang tidak 

memenuhi sifat hadis ḥasan45. 

 
43 Abdul Rahman bin Abī Bakr, Jalāl al-Dīn al-Suyūṭi, Alfiyah al-Suyūṭī fī ‘Ilm al-

Ḥadīṡ,(Beirut: al-Maktabah al-‘Ilmiyyah), H.4 
44 Al-Suyūṭī, Alfiyah al-Suyūṭī fī ‘Ilm al-Ḥadīṡ,(Beirut: al-Maktabah al-‘Ilmiyyah), H.10 
45 Al-Suyūṭī, Alfiyah al-Suyūṭī fī ‘Ilm al-Ḥadīṡ,(Beirut: al-Maktabah al-‘Ilmiyyah), H.12. 
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Adapun dari sisi matan, maka bisa digunakan pemaknaan hadis 

atau teknik interprestasi yang mencakup interprestasi tekstual, 

intertekstual, dan kontekstual. oleh karena itu landasan teori yang 

digunakan adalah teori kesahihan sanad dan matan hadis.  

 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian dan Sumber Data 

Penelitian ini merupakan studi kepustakaan (library research), 

yaitu penelitian yang dilakukan melalui riset berbagai literatur yang 

berkaitan dengan masalah yang diteliti. Sumber primer penelitian ini 

adalah kitab hadis al kutub al-Tis‘ah dan selainnya, kitab syarah al 

ḥadīṡ, kitab ‘Ulum al-hadis dan beberapa literatur yang digunakan 

untuk menganalisis dan menjawab permasalahan penelitian. 

Penggunaan data sekunder tidak dapat dihindari terutama berkenaan 

dengan keterangan melalui nukilan para ulama, baik ahli hadis dan 

ahli tafsir, maupun lainnya. 

 

2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang dimaksud dalam penelitian adalah cara 

memandang, cara berfikir atau wawasan yang dipergunakan dalam 

melaksanakan sesuatu. Pendekatan sebagai cara kerja dapat berarti 

wawasan ilmiah yang dipergunakan seseorang mempelajari suatu 

obyek. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah pendekatan multidisipliner, yakni pendekatan yang berupaya 

mengkaji objek penelitian dengan menggunakan beberapa disiplin 
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ilmu.46 Pendekatan multidisipliner dalam penelitian ini adalah untuk 

membantu mengungkapkan kesahihan sanad dan matan hadis. 

Pendekatan multidisipliner meliputi pendekatan ilmu hadis, teologi, 

filosofis dan hukum. 

 

3. Sumber dan Metode Pengumpulan Data 

a. Sumber Data 

Jenis-jenis data dapat dikelompokkan dalam dua bagian, 

yaitu data primer dan data sekunder. Dalam istilah yang lain 

dikenal dengan pokok dan data tambahan. 

Husein Umar dalam mengidentifikasikan kedua data 

tersebut menjelaskan bahwa data primer adalah data yang 

didapatkan dari sumber pertama baik dari individu atau 

perseorangan. Sedangkan data sekunder dan primer yang telah 

diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data 

primer ataupun oleh pihak-pihak lain.47 

1) Data Primer 

Adapun data primer yang dimaksud adalah data yang 

diperoleh dari: 

a) Kitab al-Mu‘jam al-Mufahras dan al-Maktabah al-

Syāmilah. 

b) Kitab-kitab Rijāl al-Ḥadīṡ yang menerangkan tentang 

keadaan intelektualitas dan sifat-sifat atau kepribadian 

dari periwayat hadis. 

 
46 M. Al-Fatih Suryadi Laga, dkk, Metodologi Ilmu Tafsir, (Cet. III, Sleman: Teras, 2010), h 
47 Husein Umar, Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis (Cet. IV; Jakarta: Raja 

Grafindo Persada,2001), h.41. 
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c) Kitab-kitab hadis, seperti ṣahīh al-Bukhārī, ṣahīh muslim, 

Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmizi, Sunan al-Nasāī, 

Musnad Ahmad, al-Muwaṭṭa’ Imam Mālik, al-Mustadrak 

Imam al-Hākim. 

2) Data Sekunder 

Adapun data sekundernya diperoleh dari kitab-kitab 

dan karya ilmiah yang dalam kajiannya secara eksplisit telah 

membahas hadis-hadis tentang mahkota kedua orang tua 

pengahafal al quran pada hari kiamat. Penulis juga akan 

membaca literatur-literatur lainnya sebagai data sekunder 

yang mempunyai kaitan dengan studi pembahasan tesis ini. 

b. Metode Pengumpulan Data 

Data primer dan data sekunder dikumpulkan melalui 

bacaan dengan mengutip pernyataan yang sesuai data yang 

dibutuhkan dari kitab-kitab atau buku-buku yang layak menjadi 

sumber informasi. 

Pengumpulan data dapat dilakukan dengan langkah-

langkah sebagai berikut: 

1) Mencari data atau informasi awal tentang hadis-hadis yang 

akan diteliti melalui: 

a) Kitab al-Mu‘jam al-Mufahras li alfāẓ al-Ḥadīṡ al-Nabawī.48 

Kitab al-Mu‘jam al-Mufahras Li alfāẓ al-Ḥadīṡ al-Nabawī 

adalah kitab disusun oleh Arnold John Wensijck (wafat 

 
48 Kitab rujukannya adalah al-Jami’ al-Ṣahih Li al-Bukhārī, al-Jāmi’ al-Ṣahīh li Muslim, 

Sunan Abū Dāwud, Sunan Tirmiżī, Sunan al-Nasāī, Sunan Ibnu Mājjah, Sunan al-Dārimī, 
Musnad Aḥmad, dan Muwaṭṭa’. M.Syuhudi Ismail, Metodologi Peneltian Hadis, (Jakarta: Bulan 
Bintang,1992) h. 47. 
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1939) yang diterjemahkan kedalam bahasa arab oleh 

Muhammad Fuad Abdul Baqi. 

b) Kitab-kitab pada al-Maktabah al-Syāmilah. 

c) Aplikasi-aplikasi lainnya atau internet. 

2) Menelusuri riwayat dengan meng-takhrīj-kan hadis-hadis 

dari kitab-kitab sumber yang ditunjuk berdasarkan data atau 

informasi dari kedua kitab dan maktabah yang telah 

disebutkan dibagian (1) di atas. 

3) Mengumpulkan data atau informasi yang diperlukan, baik 

yang berkaitan dengan kritik sanad maupun berkaitan 

dengan kritik matan. Selain itu diperlukan pula data yang 

berhubungan dengan interprestasi.49 

 

4. Tekhnik Pengolahan Data 

Data yang telah terkumpul diinterprestasi dan dianalisis. Pada 

penelitian ini data yang dianalisis adalah tentang sanad dan matan, 

yaitu untuk mengetahui kualitas sanad dan matan hadis apakah 

berkualitas sahih atau lemah. Dan untuk menganalisa sanad tersebut 

digunakan metode kritik sanad dan metode kritik matan. Sedangkan 

intreprestasi dilakukan terhadap matan dalam upaya memahami dan 

mengungkapkan maksud yang dikehendaki oleh lafal dan ungkapan 

dalam bentuk prasa dan klausa kemudian diperhadapkan dengan 

kenyataan dalam masyarakat. 

 
49 Interprestasi adalah uraian tentang penjelasan yang dilakukan untuk menjelaskan 

kandungan suatu lafal atau susunan lafal dalam bentuk prasa, klausa dalam suatu hadis agar 
dapat dipahami dengan menggunakan teknik-teknik tertentu. Lihat , Lewis Adam, 
(ED)Webters New American Dictionary (Newyork: Book ine, 1996), h. 1026. 
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Adapun pengolahan data dilakukan dengan langkah-langkah 

sebagai berikut: 

a. Data yang dikumpulkan didentifikasi dan diklasifikasi. 

b. Setelah data tersebut diklarifikasi dilakukan i’tibar sanad dengan 

membuat skema sanad dan menentukan syahid dan mutabi’ dari 

hadis pada setiap jalur sanad yang diteliti. 

c. Melakukan kritik sanad, yang bertujuan untuk mengatahui 

tingkat validitas dan akurasi informasi dari setiap sanad, 

termasuk sigat isnad atau lambang tahammul yang dipergunakan 

oleh periwayat hadis. Berhubungan dengan kritik sanad, maka 

peneliti menggunakan takhrīj dan dirāsah al-asānīd yang 

merupakan metode kritik sanad yang masyhur di kalangan 

pelajar hadis yaitu metode mahmud al-tahan dalam bukunya yang 

berjudul “أصول التخريج ودراسة الأسانيد”, dan metode kritik sanad yang 

lain. adapun langkah-langkahnya sebagai berikut: 

1) Mencari biografi para perawi dan tanggapan ulama terhadap 

‘adalah dan kedhabitan mereka. 

2) Mencari ketersambungan sanad. 

3) Menghukumi pada hadis tersebut. 

d. Melakukan analisis matan dengan menggunakan metode tahlili, 

yaitu menjelaskan memaparkan segala aspek yang terkandung 

dalam hadis tersebut serta menerangkan makna-makna yang 

tercakup di dalamnya sesuai dengan kecenderungan dan keahlian 

pensyarah.  

Dalam hal ini menggunakan jitab-kitab syarah, seperti Fatḥ al-

Bārī bi Syarh Ṣaḥīḥ al-Bukhārī karya Ibn Ḥajar al-‘Asqalānī, Irsyād 
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al-Sārī li Syarh Ṣaḥīḥ al-Bukhārī karya Ibn al-‘Abbas Syihāb al-Dīn 

Aḥmad bin Muḥammad al-Qasṭalānī, Syarh al-Zarqānī ‘ala 

Muwaṭṭa’ al-Imam Mālik karya Muhammad bin ‘Abd Al-Bāqī bin 

Yūsuf al-Zarqānī, dan kitab-kitab Syarah yang lain. Pensyarahan 

yang mengikuti metode tahlili dapat berbentuk ma’ṡūr (riwayat) 

atau ra‘yi (pemikiran rasional).50 

e. Melakukan teknik interprestasi tekstual dan interprestasi 

intertekstual. Makna tekstual dikenal dengan istilah mantuq 

artinya pemahaman hadis berdasarkan teksnya semata, 

sedangkan kontekstual dikenal dengan istilah mafhum dan 

terbagi atas muwāfiq dan mukhālif. 

Untuk mewujudkan makna tersebut perlu dilakukan 

analisis Interprestasi sebagai berikut: 

1) Interprestasi tekstual 

Interprestasi ini dimaksudkan adalah pemahaman 

terhadap matan hadis berdasarkan teksnya semata atau 

memperhatikan bentuk dan cakupan makna teks dengan 

mengabaikan asbab al-wurud dan dalil-dalil yang lain.51 

berdasarkan lafal yang diriwayatkan dari nabi saw. Yang 

diungkapkan oleh para mukharrij dari kitabnya masing-

masing. Memahami makna teks hadis itu, mengantarkan 

untuk memahami hukum yang terkandung dalam nas.52 

2) Interprestasi Intertekstual  

 
50 Abūstani Ilyas, La Ode Ismail Ahmad, Studi Hadis Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi, 

(Depok: Rajawali Pers, cet. 2, 2021), hlm 138. 
51 Arifuddin Ahmad, Metodologi Pemahaman Hadis, (Makassar: Alauddin University 

Press, cet. 2, 2013) hlm 19. 
52 Muḥammad al-Khudari Bek, Uṣūl al-Fiqh (Beirut: Dar al-Fikr.1988), h 114-115.  
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Analisis interprestasi Intertekstual ini dimaksudkan 

sebagai upaya pemahaman terhadap matan hadis dengan 

memperhatikan hadis lain atau ayat-ayat al-Qur’ān yang 

terkait.53  

Analisis tekstual sebagai upaya memahami petunjuk 

lafal tersebut oleh ulama syafi’iyah disebut dalalah mantuq 

ulama hanafiyah menyebutnya ibarat al-nas. 

3) Interprestasi Kontekstual 

Analisis Kontekstual dimaksudkan adalah teknik 

pemahaman hadis dengan mempertimbangkan latar 

belakang sejarah (asbāb Al-wurūd) peristiwa hadis, termasuk 

kondisi dan situasi yang berlaku dan berkembang ketika 

hadis itu disabdakan oleh nabi saw. Dengan tetap merujuk 

pada teks hadis. Yakni, bagaimana hadis itu hadir di tengah 

masyarakat pada masa Rasulullah saw. (masa lalu), lalu 

ddialogkan dengan kondisi saat ini (masa kini) serta 

mempertimbangkan perkembangan ke depan (masa 

mendatang).54 

4) Living Sunnah 

Living Sunnah yaitu pengamalan terhadap hadis 

secara substansi dan formal, secara universal, lokal, dan 

temporal yang merupakan sebuah bentuk aplikasi hadis nabi. 

Artinya semua Aplikasi tersebut merupakan bagian dari 

menghidupkan sunnah. 

 
53 Arifuddin Ahmad, Manajemen Ihya’ Al-Sunnah, (Depok: Rajawali Pers, cet. 1, 2023) hlm 

74 
54 Arifuddin Ahmad, Manajemen Ihya’ Al-Sunnah, hlm 84. 
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Analisis dimaksudkan untuk mengetahui dan 

memahami kondisi sosial-kultural masyarakat pada saat 

diucapkannya hadis itu, terutama yang telah menjadi sebab 

langsung diamalkan hadis itu. 

 

G. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Peneltian ini dilaksanakan atas dasar tekad dan keinginan 

menemukan kebenaran terhadap obyek yang diteliti. Kebenaran suatu 

hadis ditentukan oleh tingkat validitas, pribadi dan kapasitas intelektual 

setiap periwayat serta tingkat akurasi dari riwayat itu. 

Atas dasar itu, penelitian ini bertujuan sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui kedudukan hadis mahkota orang tua penghafal Al-

Qur’ān. 

2. Untuk mengetahui pemaknaan hadis mahkota orang tua penghafal Al-

Qur’ān. 

3. Untuk mengetahui implementasi hadis mahkota orang tua penghafal 

Al-Qur’ān di era modern. 

Adapun kegunaan dari penelitian ini, sebagai berikut. 

1. Kegunaan ilmiah, yakni secara umum agar tesis ini dapat menamabah 

wawasan dalam meneliti hadis, mulai dari mengtakhrij, 

mengklasifikasi dan memverifikasi riwayat beserta orang-orang yang 

terlibat dalam menyampaikan riwayat. Sehingga dapat ditentukan 

bahwa periwayat hadis tersebut benar-benar memiliki kepribadian 

yang dapat dipercaya dan kemampuan intelektualitas yang cukup. 

2. Kegunaan praktis, yakni agar hasil peneltian ini dapat diajadikan 

sebagai bacaan dan rujukan dalam bidang penelitian hadis. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Definisi Penghafal al-Qur’ān 

Penghafal al-Qur’ān dalam bahasa arab disebut حافظ isim fa‘il kata 

benda pelaku) yang berasal dari kata  
َ
 حافظ  ,yang berarti menghafal حَفِظ

adalah حفظ غيبا أو عن ظهر قلب (yang menghafal sesuatu di luar kepala), 

kata ini juga bermakna المحافظ (pemelihara sesuatu),55 al-Qur’ān 

menggunakan istilah ini dalam bentuk amr/perintah memelihara shalat, 

hal tersebut disebutkan dalam QS. al-Baqarah/2: 238, yaitu;  

نَ  نِتِي ْ
ٰ
ِ ق

ّٰ
وْمُوْا لِلَّ

ُ
وُسْطَٰ وَق

ْ
وةِ ال

ٰ
ل وٰتِ وَالصا

َ
ل  الصا

َ
وْا عَلٰ

ُ
 حَافِظ

Terjemahnya; 

Peliharalalah semua salat dan salat wusta. Dan laksanakanlah 

salatkarena allah dengan khusyu‘.56 

Kata حافظوا bermakna  واظبوا  (lakukanlah dengan kontinyu).57 

Menurut al-Azhari, حافِظ atau اظ
ّ
 adalah orang-orang pilihan yang حف

diberikan keistimewaan menghafal apa yang didengar dan menjaganya 

dari lupa.58 Kata hāfiẓ juga memiliki muta'addi 'ala hurūf al-jar, 

seperti: أعصابه علٰ  علٰ ,(mengendalikan diri)  حافظ  ظ 
َ
 bermakna حف

م ن ب   الي   (memelihara dengan baik), عنه ظ 
َ
 /membela) حف

mempertahankan), حفظ علٰ موعد yaitu (menepati janji).59 

 
55 Ibn Manzūr, Lisān al-‘Arab, (Kairo: Dār al-Ḥadīṡ, 2006 M), h.440. 
56 Kementerian  Agama RI, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2016), h. 39 
57 Abū Ja‘far Al-Ṭabarī, Jāmi‘ al-Bayān fī Ta’wil al-Qur’ān,(Riyad: Muassasah al-Risalah, 

1420 H), juz 5, cet.ke 1, hlm 168) 
58 Ibrāhīm Anīs, al-Mu‘jam al-Wasīṭ,(Mesir: Dār al-Ma‘ārif, 1392 H), hlm 185. 
59 Ahmad Zuhdi Muhdar, Kampus Kontemporer arab indonesia, (Yogyakarta: Yayasan ‘Alī 

maksum, t.th), hlm 724 
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Hafaza artinya "menghafal",60 asal dari kata ظ
َ
 yaitu حفِظ  -  يحف

antonim dari kata lupa. Dalam bahasa arab kata hafiza memiliki beragam 

makna, حفظ المال (menjaga uang), حفظ العهد (memelihara janji),   حفظ

 61 Menurut Ibn Sayyidih hafiza bermakna.(memperhatikan urusan) الأمر

memelihara hafalan dan menjaganya dari lupa, dalam bahasa arab ada 

ungkapan "hafiẓa ‘ilmika wa ‘ilmi ghairika" artinya "memelihara hafalan 

ilmumu dan orang lain".62 Dari kata hafiza membentuk derivasi kata yang 

beragam seperti  
َ
ظ
ّ
  ,(menjaga yang disekitar dan melindungi) تحف

ّ
ظ التحف  

(memelihara hafalan), احتفظ (menjaga sesuatu untuk dirinya), dan   

 ظ
ّ
 63.(sadar/terjaga)تحف

Kata taḥfiẓ al-Qur’ān dapat kita terjemahkan secara sederhana 

yaitu: “menghafalkan Al-Qur’ān”, menurut al-Zabīdī menghafal ini 

maksudnya adalah “القلب ظهر  علٰ   menghafalkan Al-Qur’ān di) ”وعاه 

luar kepala), atau juga bermakna “استظهره” (menghafalkan).64 Menurut 

Ibn Manzūr berarti الضياع من   yaitu menjaga dari hilangnya dan منعه 

kehancurannya.65 Jika dikaitkan dengan Al-Qur’ān maka berarti menjaga 

secara terus menerus. 

Sedangkan al-Qur’ān adalah firman Allah swt. yang bernilai 

mukjizat, menurut Hasby Ash-Shiddieqy adalah kalamullah yang 

diturunkan kepada nabi muhammad Saw. Dengan perantara malaikat 

 
60 Ibrāhīm Anīs, al-Mu‘jam al-Wasīṭ, (Mesir: Dār al-Ma‘ārif, 1392 H.), h. 185. 
61 Ibrāhīm Anīs, al-Mu‘jam al-Wasīṭ, h. 186. 
62 Ibn Manzūr, Lisān al-‘Arab, (Kairo: Dār al-Hadīṡ, 2003), juz 7, h. 440 
63 Ibrāhīm Anīs, al-Mu‘jam al-Wasīṭ, h. 185. 
64 ‘Abd al-Razzāq al-Ḥusainī al-Zabīdī, Tāj al-‘Arūs, (Beirut: Dār Ihyā’ al-Turāṡ al- 

‘Arabī,1984), jilid 1, h. 5053. 
65 Ibn Manẓūr, Lisān al-‘Arab, juz 7, h. 441 



31 

 

Jibrīl as. Yang ditilawahkan secara lisan, diriwayatkan kepada kita secara 

Mutawatir.66 

Term Taḥfiẓ pada masa Rasulullah saw. Memang belum populer 

untuk menyebutkan aktivitas membaca dan menghafal al-Qur’ān, 

Rasulullah menyebutkan dengan istilah qirāah al-Qur’ān, pelakunya 

disebut رّاء
ُ
 artinya ,القارئ Al-Qurra’ adalah bentuk plural dari kata .الق

orang yang membaca al-Qur’ān. Istilah ini disebutkan baik dalam bentuk 

fi‘il amar yaitu perintah. Seperti dalam peperangan di Bi‘ir Ma‘ūnah dan 

yamamah mereka terbunuh kebanyakan dari aṣḥab al-Qurrā’, jumlah 

mereka lebih dari tujuh puluh orang. Untuk menunjukkan aktivitas 

membaca al-Qur’ān rasul sering memuji mereka dan mengangkat aktivitas 

ini sebagai suatu ibadah yang tinggi pahalanya, begitupun dalam bentuk 

perintah. Karena itu mereka yang pandai disebut dengan predikat yang 

berbeda-beda yaitu القرآن ,أهل ,حملة/حامل ,الماهِر  قراءة  Istilah .صاحب 
disebutkan al-Bukhārī untuk menujukkan aktivitas seorang yang hafal 

surat-surat tertentu, istilah tersebut adalah قلب ظهر  علٰ  -Al .القراءة 

Bukhari mengutip hadis dalam bab ini dimana seorang perempuan 

mendatangi rasul ingin menghibahkan diri dan menikah kepadanya, 

namun rasul menolak, kemudian datang seorang laki-laki yang 

mengetahui hal itu dan menyodorkan diri untuk menikahinya, rasul 

berkata: Apakah engkau memiliki mahar?, ia berkata: tidak. Rasul berkata: 

apakah engkau memiliki mahar? Ia berkata tidak. Rasul berkata: apakah 

engkau telah menghafal al-Qur’ān?. Ia berkata: saya telah hafal surah ini 

dan surah ini, kemudian rasul berkata: apakah engkau telah hafal surat-

 
66 M. Hasbi Ash-Shiddieqy, Sejarah Pengantar ‘Ulum al-Qur’ān/Tafsīr, (Jakarta: Bulan 

Bintang, 1992), cet. Ke-XIV, h.1. 
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surat tersebut?, ia menjawab: iya, maka rasul berkata, aku telah 

menikahkanmu dengan al-Qur’ān. 

Istilah lain yang menunjukkan hafal al-Qur’ān yaitu jama‘a, yang 

berarti mengumpulkan (baik di dada maupun dalam tulisan), 

mengumpulkan di dada ini artinya menghafalkan al-Qur’ān, dari sitilah ini 

kemudian lahir kajian jam’u al-Qur’ān. Beberapa sahabat dering 

mengungkapkan istilah ini untuk menunjukkan mereka telah hafal al-

Qur’ān, seperti penuturan ibn ‘umar ra. Ia berkata: aku telah 

mengumpulkan al-Qur’ān (menghafal) dan membacanya setiap malam. 

Anas bin malik ketika ditanya Qatādah: “siapakah yang telah 

mengumpulkan (menghafal) al-Qur’ān pada masa nabi saw.?, ia 

menjawab: mereka berjumlah empat orang, yaitu: Abu Dardā’, Mu‘āż bin 

Jabal, Zaid bin Ṡābit dan Abu Zaid”. Istilah ini menurut al-Zarkasyī 

menunjukkan mereka yang hafal al-Qur’ān ini memiliki tulisan-tulisan dan 

catatan-catatan al-Qur’ān, mereka sudah menyetorkan hafalannya 

dihadapan Nabi saw. Serta bacaan mereka sangat terkenal sehingga rantai 

sanadnya sampai kepada umat islam kini. Jumlah mereka hanya tujuh 

orang ayitu: ‘Uṡmān bin ‘Affān, ‘Alī bin Abī Tālib, Ibn Mas‘ūd, Zaid bin Ṡābit, 

Ubai bin Ka‘ab, Abū Dardā’ dan Abū Mūsā al-Asy‘arī. Dengan demikian ini 

istilah ini menunjukkan kesempurnaan predikat yang dialamatkan kepada 

mereka yang telah hafal al-Qur’ān.   

Kata hafîz disebutkan delapan kali, yaitu dalam surat al- 

An‘ām/6:104, Hūd/11:57,86, Yūsūf/12:55, Saba’/34:21, Qāf/50:32 

artinya (Maha Memelihara Sesuatu), dalam al-Syua‘arā’/42:6 bermakna 

"Allah Maha Mengawasi (perbuatan mereka)", dan dalam Qāf/50:4 

bermakna (yang terpelihara), kata ḥāfiẓūn diulang enam kali, yaitu dalam 
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surat al-Taubah/9:112 bermakna "(orang- orang yang) memelihara 

(hukum Allah)", sedang dalam Yūsūf/12:12,63, al-Hijr/15:9, al-

Mu'minûn/23:5, al-Ma‘ârij/70:29 bermakna (menjaga), kata hāfizīn 

diulang enam kali yaitu dalam surat al-Hijr/15:9, Yūsūf/12:81, al-

Anbiyā’/21:82, al-Aḥzāb/33:35 al- Muṭaffifīn/83:33 artinya 

(memeliharanya), sedang dalam al-Infiṭār/82:10 bermakna (malaikat-

malaikat yang mengawasi). 

Kata ḥāfīẓ dan ḥafiẓan diulang sebanyak sebelas kali, tiga di 

antaranya merupakan sifat Allah, dan sisanya menafikan sifat itu dari 

manusia, khususnya para Nabi kepada orang yang membangkang. 

Menurut M. Quraish Shihab kata ḥāfīẓ terambil dari kata yang terdiri dari 

tiga huruf yang mengandung makna memelihara dan mengawasi. Dari 

makna ini kemudian lahir makna menghafal, karena yang menghafal 

memelihara dengan baik ingatannya. Juga makna "tidak lengah" karena 

sikap ini mengantar kepada keterpeliharaan, dan "menjaga" karena 

penjagaan adalah bagian dari pemeliharaan dan pengawasan. Kata ḥāfīẓ 

mengandung arti penekanan dan pengulangan pemelihara, serta 

kesempurnaannya. Kata ini juga bermakna mengawasi. Allah swt. 

memberikan tugas kepada malaikat Raqīb dan ‘Atīd untuk mencatat amal 

manusia yang baik dan buruk dan kelak Allah akan menyampaikan 

penilaian-Nya kepada manusia.67  

Kata ḥafīẓ adalah salah satu dari al-asmā’ al-ḥusnā, ḥafīẓ mengikuti 

wazan fā‘il yang terkandung makna mubālagah. Menurut Abū Hilāl al-

‘Askarī, ḥafīẓ bermakna al-‘Alīm (Maha Mengetahui), al-Syahīd (Maha 

Menyaksikan), dan al-Qādir (Maha Kuasa). Seorang yang menjaga sesuatu 

 
67 M. Quraish Shihab, Menyingkap Tabir Ilahi Al-Asmā al-Ḥusnā dalam perspektif al-Qur’ān, 

(Jakarta, Lentera Hati, 2006), cet. ke-7, h. 195-198. 
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artinya dia mengetahui sesuatu itu secara mendalam, teliti dan tahu 

tentang hal-hal yang terperinci, maka dia juga menyaksikan sesuatu itu 

dan maha kuasa atasnya.68 Dengan demikian Allah maha menjaga artinya 

Allah maha mengetahui dan menyaksikan sehingga tidak ada sesuatupun 

di alam ini yang hilang dari penyaksian dan ingatannya, juga dia maha 

kuasa kepada apa yang dijaga-Nya itu. Penjagaan Allah kepada manusia 

dijelaskan dalam surat al-Syūrā/42: 6 yaitu; 

يْهِمْ بِوَكِيْلٍ 
َ
 عَل

َ
ت
ْ
ن
َ
 ا
ٓ
 وَمَا

ْۖ
يْهِمْ

َ
 عَل

ٌ
ُ حَفِيْظ

ّٰ
ءَ اللَّ

ۤ
وْلِيَا

َ
 ا
ٓ
وْنِه

ُ
وْا مِنْ د

ُ
ذ
َ
خ
ا
ذِيْنَ ات

َّ
 وَال

Terjemahnya: 
Dan orang-orang yang mengambil pelindung-pelindung selain 
Allah, Allah Mengawasi (perbuatan) mereka; dan kamu (Ya 
Muhammad) bukanlah orang yang diserahi Mengawasi mereka.69 

Penggunaan kata ḥafīẓ di atas bermakna "Allah maha mengawasi 

seluruh perbuatan dan keadaan mereka", sehingga tidak ada sedikitpun 

terlintas oleh mereka kecuali Allah akan mengawasi dan 

memperhitungkannya, karena tidak ada Zat Yang Maha Mengawasi 

kecuali Allah swt., dan engkau Muhammad tidak ditugasi mengawasi 

perbuatan mereka.70 

Sedangkan kata hāfizūn dan ḥāfiẓīn sama-sama diulangi enam kali. 

Pertama menjelaskan orang-orang yang memelihara hukum Allah, cara 

menjaga hukum, juga memelihara kemaluan mereka yang disebutkan 

sebanyak tiga tempat. Kedua berbicara pemeliharaan Allah kepada para 

nabi-nabinya. Ketiga, putra-putra Ya‘qub mengajak Yusuf ke hutan dan 

siap menjaganya dan pernyataan mereka tidak mengetahui segala yang 

ghaib. Keempat, orang-orang berdosa tidak dapat menjaga orang mukmin. 

 
68 Abū Hilāl al-‘Askarī, al-Farūq al-Lugawiyyah, (Qum: Muassasah al-Nasyr al-Islāmī, 

2000), juz 1, cet. ke-I, h. 180. 
69 Kementerian  Agama RI, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2016), h. 483. 
 
70 Fakhruddīn al-Rāzī, Tafsīr Mafātīḥ al-Gaib, (Beirut: Dār al-Fikr, 1990), juz 13, h. 413. 
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Dan kelima adalah pemeliharaan Allah terhadap Al-Qur'an yang 

disebutkan satu tempat dalam surat al-Ḥijr/15 ayat 9 yaitu “innā naḥnu 

nazzalnā al-żikra wa innā lahū laḥāfiẓūn” ("Sesungguhnya Kami yang 

menurunkan al-Qur'an, dan sesungguhnya kami benar-benar 

memeliharanya").71 

 

B. Kaidah Kesahihan Hadis 

Mahmud al-Taḥḥān membagi hadis dari sisi kekuatan dan 

kelemahan hadis menjadi 2 macam, maqbūl dan mardūd72. Secara umum 

maqbul tebagi 2, ṣaḥīḥ dan ḥasan. keduanya terbagi 2 lagi, liżātihi dan 

ligairihi 73. Sementara mardud (tertolak) adalah ḍa‘īf74.  

Sebagaimana diketahui, hadis ḍa‘īf menurut imam Nawawī adalah 

hadis yang tidak memuat syarat-syarat ḥadīṡ ṣaḥīḥ dan ḥadīṡ ḥasan75. 

Pengertian serupa juga diungkapan oleh Ibn al-Ṣalāḥ, ḥadīs ḍa‘īf adalah 

semua ḥadīs yang tidak memuat semua sifat-sifat hadis ṣaḥīh dan yang 

tidak memuat sifat-sifat hadis  ḥasan76.  

Adapun ḍa‘īf disebabkan oleh dua, yang pertama karena gugurnya 

sanad, dan yang kedua disebabkan karena cacat pada perawi. Disebabkan 

karena gugurnya sanad ada mu‘allaq, mursal, mu‘ḍal, munqati‘, mudallas 

 
71 Ja‘far al-Ṭabarī, Jāmi‘ al-Bayān, juz 17, h. 69, bandingkan juga Abū Fidā Ismā‘īl bin 

‘Amr bin Kaṡīr, Tafsīr al-Qur’ān al- ‘Aẓīm, (Riyāḍ: Dār al-Tibah, 1999), juz 4, cet. ke-II, h. 
527, dan Wahbah al-Zuḥailī, al-Tafsīr al-Munīr, (Beirut: Dār al-Fikr, 1424 H.), juz 7, cet. 
ke-II, h. 320. 

72 Mahmūd al-Taḥḥān, Taisīr Muṣṭalah al-Ḥadīṡ, h.29. 
73 Mahmūd al-Taḥḥān, Taisīr Muṣṭalah al-Ḥadīṡ, (Iskandariyyah: Markaz al-Mahdī li al-

Dirāsāt, 1415 H)). h.29. 
74 Mahmūd al-Taḥḥān, Taisīr Muṣṭalah al-Ḥadīṡ, h. 50 
75 Abdul Rahman bin Abī Bakr, Jalāl al-Dīn al-Suyūṭi, Tadrīb al-Rāwī Syarh al-Taqrīb al-

Nawāwī,,(Beirut: Dar al-Fikr, 1430 H/2009 M) h.112 
76 Ibn al-Ṣalāḥ, Ma‘rifah Anwā‘ ‘Ulūm alḤadīṡ, (Beirut: Dar al-Fikr, 1406 H/1986 M) h.41 
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dan lain-lain. Sementara cacat pada perawi ada mauḍu‘, matrūk, munkar, 

mudraj, maqlūb dan lain-lain77. 

Menurut ulama ilmu hadis tidak mencapai kata sepakat tentang 

beberapa bentuk hadis ḍa‘īf. Sementara ahli menyebutkan bahwa ada 42 

bentuk. Menurut ahli lain, bentuknya 63. Yang lain lagi mengatakan, 129 

bentuk.78 

Adapun sebab kedaifan suatu hadis, menurut ‘Ajjāj al-Khaṭīb, 

mengacu pada dua sebab pokok yaitu: 

a) Karena sanadnya tidak bersambung. Yang termasuk 

kategori ini adalah hadis mursal, hadis munqati‘, hadis 

mu‘ḍāl, hadis mudallas, hadis, hadis mu‘allal. 

b) Karena sebab yang lain. Yang termasuk kategori ini 

adalah hadis muḍa‘‘af, hadis muḍṭarib, hadis al-

Maqlūb, hadis munkar, hadis matrūk79.  

‘Abd al-Fattah Abū Guddāh menwarkan  bentuk ḍa‘īf ada empat: a). 

Da‘īf yang  bisa terkontrol karena ada muttabi‘ atau syahid, yaitu  Hadis  

yang  salah  satu  rawinya  disebut: layyin al-ḥadīṡ, atau fīhī  layyin,  yaitu 

hadis yang bisa  disebut  dengan al-musyabbah, maksudnya serupa 

dengan hasan di satu sisi dan ḍa‘īf di sisi yang lain, tapi lebih kuat kepada 

hadis hasan. b) Hadis ḍa‘īf pertengahan keḍa‘īfannya, yang rawinya sering 

disebut: ḍa‘īf al-hadis, atau mardūd al-ḥadīs, atau munkar al-ḥadīs. c) 

Hadis ḍa‘īf yang bentuk-bentuk ḍa‘īf  (al-syadid al-ḍu‘ūf) yaitu hadis ma 

fīhī Muttaham atau matrūk. d) Hadis palsu (Mauḍū‘). Jika melihat 

 
77 Mahmūd al-Taḥḥān, Taisīr Muṣṭalah al-Ḥadīṡ,h.50-95. 
78 Said Agil Husin Al Munawwar, penggunaan dan penyalahgunaan hadis dalam 

kehidupan (pengamalan hadis da‘if dalam ritual keagamaan). Ushuluna: Jurnal Ilmu 
Ushuluddin, Vol. 3, No. 2, 2017. h.36. 

79 Al-Khaṭīb, Uṣūl al-Ḥadīṡ ‘Ulūmuhū wa Muṣṭlaḥuhū, h.222-230  
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keterangan di atas Maka hadis ini masuk ke dalam kategori kedua. 

Sehingga hadis ini tidak bisa naik derajatnya ke hasan ligairihi80. 

Penelitian ini berfokus pada hadis-hadis tentang mahkota orang 

tua penghafal al-Qur’ān yang terkait dengan upaya pengelolannya. 

Adapun hadis Nabi saw. dalam Islam, merupakan sumber hukum kedua 

setelah al-Qur’ān. Namun, eksistensi hadis sebagai sumber hukum, kurang 

mendapatkan perhatian pada masa-masa awal Islam sebagaimana halnya 

al-Qur’ān yang mana keaslian tulisan maupun lisannya akan terus terjaga. 

Bahkan, dalam sejarah telah tercatat bahwa Nabi saw. pernah melarang 

penulisan hadis, meskipun kemudian disusul riwayat yang mengizinkan 

penulisannya. 

Secara periwayatan, al-Qur’ān sudah dapat dipastikan 

keberadaannya (qaṭ‘ī al-wurūd), sehingga tidak perlu dilakukan kajian 

mengenai keabsahannya. Sedangkan hadis Nabi saw. hanya sebagian kecil 

saja yang dapat dipastikan keberadaannya (qaṭ’ī al-wurūd) dan sebagian 

besarnya masih diperkirakan (ẓannī al-wurūd). Oleh karena itu, perlu 

dilakukan penelitian terhadap hadis untuk mengetahui kebenaran 

periwayatan dan kekuatan hukumnya, utamanya hadis-hadis tentang 

mahkota orangtua penghafal al-Qur’ān. 

Ada beberapa kaidah kesahihan hadis yang digunakan oleh para 

ulama, diantaranya seperti yang telah dirumuskan oleh Ibn al-Salāh dari 

hasil telaahnya terhadap kitab Ṣaḥīḥ al-Bukhārī dan Muslim yang dalam 

 
80 Mājid al-Darwīsy, al-Fawāid al-Mustamaddah min Taḥqiqāt al-‘Allāmah al-Syaikh ‘Abd 

al-Fattāḥ Abū Guddah Rahimahullah fī ‘Ulūm al-Musṭalaḥ al-Ḥadīṡ,(Dār al-Imām Abī Ḥanīfah, 
1426 H/2005 M, Cet.I)h.141. 
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Islam dianggap sebagai kitab tersahih setelah al-Qur’ān.81 Adapun kaedah 

kesahihan yang telah dirumuskan Ibn al-Ṣalāḥ dalam kitabnya ialah: 

ابِطِ 
ا
لِ الض

ْ
ابِطِ عَنِ العَد

ا
لِ الض

ْ
لِ العَد

ْ
ق
َ
هُ بِن

ُ
اد
َ
صَلَ إِسْن

ا
ذِي ات

َّ
 ال
ُ
د
َ
 المُسْن

ُ
الحَدِيْث

 
ا
لَ
َّ
 مُعَل

َ
ا وَلَ

ً
اذ
َ
ا ش

ً
 حَدِيْث

ُ
وْن

ُ
 يَك
َ
هَاهُ وَلا

َ
ت
ْ
 مُن

َ
 82. إِلى

Kaedah kesahihan yang dikemukan oleh Ibn al-Ṣalāḥ tersebut, juga 

dijadikan sebagai tolok ukur/syarat kesahihan sanad dan matan hadis 

oleh mayoritas ulama. Dari kaedah tersebut, ittiṣāl al-sanad 

(persambungan sanad), al-‘adl (periwayatnya adil) dan ḍābiṭ 

(periwayatnya kuat pemeliharaanya) dijadikan sebagai kriteria kesahihan 

sanad. Sementara terhindar dari pertentangan (syāż) dan kecacatan 

(‘illah) pada maknanya sebagai kriteria kesahihan matan hadis. 

Selain itu, Suhudi Ismail menggunakan kaedah kesahihan hadis 

yang berbeda. Adapun kaedah kesahihan hadis yang penulis gunakan 

dalam penelitian ini adalah kaedah kesahihan hadis Syuhudi Ismail. 

1. Kaedah Kesahihan Sanad 

a. Bersambungnya Sanad 

Ittiṣāl al-sanad atau ketersambungan sanad menurut M. 

Syuhudi Ismail ialah tiap-tiap periwayat dalam sanad hadis 

menerima riwayat dari periwayat terdekat/sebelumnya, keadaan 

itu berlangsung demikian sampai akhir sanad dari sebuah hadis. 

Oleh karena itu, seluruh rangkaian periwayat dalam sanad, mulai 

dari periwayat yang disandari oleh al-mukharrij (penghimpun 

 
81 Abū al-Fidā’ Ismā‘īl bin ‘Amr bin Kaṡīr al-Qurasyī al-Baṣrī, Ikhtiṣār ‘Ulūm al-Ḥadīṡ, (Cet. 

II; Bairut: Dār Kutub al-‘Ilmiyyah t.th.), h. 25. 
82 Ibn al-Ṣalāḥ ‘Uṡmān bin ‘Abd al-Raḥman Abū ‘Amr, Ma‘rifah Anwā‘ ‘Ulūm al-Ḥadīṡ, 

(Beirut: Dār al-Fikr, 1406 H/1986 M), h. 11. 
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hadis) sampai kepada periwayat tingkat sahabat yang menerima 

hadis terkait dari Nabi bersambung dalam periwayatan.83 

Di dalam kitabnya Syarḥ Nukhbah al-Fikr fī Musṭalaḥāt Ahl 

al-Aṡr yang dikarang oleh Nūr al-Dīn al-Malā al-Hurawī 

menjelaskan bahwa imam al-Bukhārī dalam hal persambungan 

sanad, lebih tegas daripada imam Muslim. Menurutnya, al-

Bukhārī mensyaratkan kepastian terjadinya pertemuan antara 

guru dan murid tanpa adanya perantara, sekalipun hanya terjadi 

sekali saja. Sedangkan Muslim mencukupkan dengan adanya 

kemungkinan bertemu lalu berbaik sangka bahwa riwayat antara 

guru dan murid bersambung.84 

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa sebuah sanad 

hadis dapat dikatakan bersambung apabila al-mukharrij 

(penghimpun hadis) sampai pada tingkatan sahabat (sanad 

terakhir) telah dipastikan terjadi pertemuan (ṡubūt al-liqā’) di 

antara mereka dalam periwayatan hadis, yakni berdasarkan 

persyaratan imam al-Bukhārī dengan memperhatikan aspek 

mu‘āṣarah dan mubāsyarah, atau melihat adanya kemungkinan 

pertemuan (imkān al-liqā) berdasarkan persyaratan imam 

Muslim. Ada empat indikator pokok yang dapat dijadikan sebagai 

pijakan untuk melihat ketersambungan sanad (ittiṣāl al-sanad), 

yaitu: 

2) Memperhatikan lafal penerimaan dan penyampaian hadis 

(sigat al-taḥammul wa al-adā’). 

 
83 M. Syuhudi Ismail, Kaedah Kesahihan Sanad Hadis: Telaah Kritis dan Tinjauan dengan 

Pendekatan Ilmu Sejarah, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1995), h. 127. 
84 Abū al-Ḥasan ‘Alī bin Muḥammad Nūr al-Dīn al-Malā al-Hurawī, Syarḥ Nukhbah al-Fikr 

fī Musṭalaḥāt Ahl al-Aṡr, (Libanon: Dār al-Arqām, t.th.), h. 274. 
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Secara umum, cara / proses periwayatan hadis ada 8, 

yaitu; 1) Al-Simā’ min lafẓ al-syaikh (mendengar dari seorang 

guru), 2) Al-Qirā‘ah ‘alā al-syaikh (membaca di hadapan 

guru), 3) Al-Ijāzah (pembolehan), 4) Al-Munāwalah 

(penyerahan), 5) Al-Kitābah (tulisan), 6). Al-I’lām 

(pemberitahuan), 7) Al-Waṣiyyah (wasiat), dan 8). Al-

Wijādah (temuan).85 Al-Fihrī al-Sabtī dalam kitabnya al-

Sunan al-Abyan telah memaparkan tentang bentuk-bentuk 

penyampaian hadis dengan lafal-lafal berikut. 

ا،  
َ
يْن
َ
عَل  

َ
رَأ
َ
ق ا، 

َ
ن َ ا ي 
َ
خ ا، 

َ
ن َ َ ي 
ْ
خ
َ
أ ا، 

َ
ن
َ
أ با
َ
ن ا، 

َ
ن
َ
بَأ
ْ
ن
َ
أ ا، 

َ
ن
َ
ث
ا
حَد ا، 

َ
سَمِعْن  ،

ُ
سَمِعْت

ا،  
َ
ن
َ
 ل
َ
ا، حَكَ

َ
ن
َ
الَ ل

َ
يْه، ق

َ
ا عَل

َ
وْ سَمِعْن

َ
ا أ
َ
ن
َ
رَأ
َ
ا، عَرَضَ  ق

َ
هَن
َ
اف
َ
ا، ش

َ
ن
َ
رَ ل
َ
ك
َ
ذ

ا
َ
ن
َ
بَ ل

َ
ت
َ
ا، وَك

َ
ن
َ
اوَل
َ
يْهِ، ن

َ
ا عَل

َ
ن
َ
يْهِ، عَرَض

َ
 86. عَل

Berdasarkan keterangan tersebut dapat dipahami 

bahwa ṣigah al-taḥammul adalah bentuk-bentuk penerimaan 

sebuah hadis oleh seorang murid dari gurunya, sedangkan al-

adā’ ialah cara penyampaian seorang perawi hadis dengan 

menggunakan kata-kata tertentu sekaligus menggambarkan 

cara memperoleh hadis dari gurunya. 

3) Mu‘āṣarah dan mubāsyarah (sezaman dan pertemuan) 

Cara untuk mengetahui atau mengukur pertemuan 

guru dengan murid, dapat ditempuh dengan mengumpulkan 

biografi pribadi seorang perawi, berupa tahun kelahiran dan 

wafat seorang perawi. 

4) Hubungan guru dan murid 

 
85 Ibn al-Ṣalāḥ, Ma‘rifah Anwā‘ ‘Ulūm al-Ḥadīṡ, h. 132-178 
86 Abū ‘Abdillah Muḥammad bin ‘Umar bin Muḥammad al-Fihrī al-Subtī Ibn Rusyaid, al-

Sunan al-Abyan wa al-Maurid al-Am‘an fī al-Muḥākamah al-Imāmain fī al-Sanad alMu‘an‘an, 
(Cet. I; Madīnah: Maktabah al-Gurabā’ al-Aṡariyyah, 1417 H), h. 41. 
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Hubungan guru dan murid dapat diketahui melalui 

penelusuran data guruguru seorang murid dan data murid-

murid seorang guru. 

5) Tempat tinggal guru dan murid 

Cara ini dapat dilakukan dengan menelusuri tempat 

tinggal seorang perawi atau tempat yang pernah dikunjungi 

oleh parawi (riḥlah). 

b. Perawinya Adil 

Kata adil secara bahasa merupakan serapan dari bahasa 

arab yang berasal dari kata ل عدالة
ُ
ل يعد

ُ
 yang berarti berlaku عد

adil. Menurut Ibn Faris, kata yang terdiri dari huruf ع,  ,ل  dan   د 

memiliki 2 makna dasar yang saling berlawanan yaitu lurus dan 

bengkok.87 Namun, makna adil yang dimaksud pada pembahasan 

ini ialah makna lurus, yakni lurus dalam menjalankan ajaran 

agama. 

Sedangkan adil menurut istilah, sebagaimana yang telah 

dijelaskan oleh Ibn al-Ṣalāḥ bahwa jumhur ulama hadis dan fiqhi 

telah sepakat bahwa disyaratkan kepada orang yang mengajukan 

riwayatnya agar memenuhi keadilan dan keḍabiṭ-an ketika ia 

meriwayatkannya. Jumhur ulama juga telah merinci keadilan 

seorang perawi dengan harus muslim, balig, berakal, selamat dari 

sebab kefasikan dan menjaga muru’ah.88 

Dan dipertegas oleh M. Syuhudi Ismail unsur-unsur 

kaedah minor periwayat yang adil ialah beragama islam, mukallaf, 

 
87 Ibn Fāris, Mu‘jam al-Maqāyīs al-Lugah, Juz IV, h. 246. 
88 Abū Bakr Kāfī, Manhaj al-Imām al-Bukhārī fī Taṣḥīḥ al-Aḥādīs wa Ta‘līlihā, (Cet. I; 

Bairut: Dār Ibn Ḥazm, 1422 H/2000 M), h. 71. 
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melaksanakan ketentuan agama, dan memelihara muru’ah. Oleh 

karena itu, keadilan seorang perawi ialah perilaku perawi yang 

lurus dalam menjalankan agama serta memenuhi kriteria seperti 

muslim, balig, berakal, selamat dari sebab-sebab kefasikan atau 

melaksanakan ketentuan dan menjaga muru’ah. 

c. Perawinya Ḍābiṭ 

Secara bahasa Ḍābiṭ berarti yang kokoh, yang kuat, yang 

tepat, yang hafal dengan sempurna.89 Seorang perawi dikatakan 

ḍābiṭ apabila ia memeiliki daya ingat sempurna terhadap hadis 

yang diriwayatkannya. Menurut Ibn Hajar al-Asqalani, perawi 

yang ḍābiṭ ialah mereka yang kuat hafalannya dan mampu 

menyampaikan hadis yang dihafalnya ketika diperlukan. Dengan 

demikian, orang yang ḍābiṭ harus mendengarkan secara utuh 

informasi yang diterima dan didengarnya, memahami isinya 

sehingga tersimpan dalam ingatannya, kemudian 

menyampaikannya kepada orang lain. Ḍābiṭ oleh ulama terbagi 

atas dua bagian, yaitu : 

1) Dābit al-Ṣadr 

Ḍabṭ al-ṣadr yaitu kuat dalam dada, artinya memiliki 

daya ingat dan hafalan yang sangat kuat semenjak ia 

menerima hadis dari seorang guru sampai ia 

meriwayatkannya kepada orang lain, atau ia memiliki 

kemampuan untuk meriwayatkannya kapan saja diperlukan 

oleh orang lain. 

2) Dābit al-kitāb 

 
89 Luwīs Ma‘lūf, al-Munjid fī al-Lugah, (Beirut: Dar al-Masriq, 1973), h. 445. 
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Ḍabṭ al-kitāb yaitu kuat dalam hal tulisan, artinya 

tulisan hadisnya sejak mendengar dari gurunya terpelihara 

dari perubahan, pergantian, dan kekurangan. Singkatnya, 

tidak terjadi kesalahan penulisan kemudian diubah dan 

diganti, karena hal demikian akan mendatangkan keraguan 

atas keḍabiṭ-an seorang perawi. 

‘Abd al-Majid Khān menjelaskan bahwa, untuk mengetahui 

keḍabiṭan seorang perawi, dapat dilakukan dengan cara 

komparasi/perbandingan antar riwayat atau dengan adanya 

keterangan dari seorang kritikus yang dapat 

dipertanggungjawabkan(mu‘tabar), membandingkan sanad 

periwayatan hadis dengan berbagai sanad yang berbeda, jika 

periwayatan yang banyak kesesuaiannya dengan periwayatan 

orang-orang yang ṡiqah, berarti dia ḍabit. Dan jika banyak 

bertentangan, berarti ia tidak ḍabit.90 

Penjelasan di atas memberikan pemahaman bahwasanya, 

keḍabit-an seorang perawi dapat diketahui dengan melakukan 

perbandingan antara riwayatriwayat dari sanad periwayatan 

hadis lainnya. Jika riwayatnya memiliki kesesuaian dengan 

riwayat orang yang ṡiqah maka dapat dikatakan perawi tersebut 

ḍābiṭ`, tetapi jika riwayatnya bertentangan dengan perawi yang 

sṡiqah atau lebih sṡiqah, maka dapat dikatakan bahwa perawi 

tersebut tidak ḍābit. 

 
90 ‘Abd al-Majid Khān, ‘Ulūm al-Ḥadīṡ, (Cet. I; t.t: Amzah 2012), h. 170-171. 
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Sementara itu M. Syuhudi Ismail juga membagi ke-dabit-an 

menjadi 2, ḍābiṭ kitāb dan dabit ṣadr. Hanya saja beliau 

mengklasifikasikan dabit dabit sadr menjadi 2, yaitu: 

1) Istilah ḍābiṭ yang diperuntukkan bagi periwayat yang, a) 

hafal dengan sempurna hadis yang diterimanya, b) mampu 

menyampaikan dengan baik hadis yang dihafalnya itu kepada 

orang lain.   

2) istilah tām al-ḍābiṭ yang bila diindonesiakan dapat dipakai 

istilah dabit plus, diperuntukkan bagi periwayat yang, a) hafal 

dengan sempurna hadid yang diterimanya, b) mampu 

menyampaikan dengan baik hadis yang dihafalnya itu kepada 

orang lain, c) paham dengan baik hadis yang dihafalnya itu. 

Sedangkan yang dimaksud dengan dabit kitab ialah 

periwayat yang memahami dengan baik tulisan hadis yang 

tertulis dalam kitab yang ada padanya, apabila ada kesalahan 

tulisan dalam kitab, dia mengetahui letak kesalahannya91. 

Kedabitan kitab ini sangat diperlukan bagi periwayat yang tatkala 

menerima dan atau menyampaikan riwayat hadis melalui cara al-

qirāah ‘alā al-syaikh ataupun al-ijāzah.   

Terkait dengan kritik sanad hadis pada penelitian ini peneliti 

tidak lagi meneliti sanad hadis yang di dalamnya terdapat imam al-

Bukhārī dan Muslim, atau salah satu dari keduanya. Dengan alasan, 

bahwa jumhur telah ulama bersepakat tentang kesahihan hadis-hadis 

yang terdapat di dalam kedua kitab tersebut, bahkan tidak sedikit dari 

ulama yang menilainya sebagai kitab tersahih setelah al-Qur’ān. Selain 

 
91 M. Syhudi Ismail, Kaidah Kesahihan Sanad Hadis Telaah Kritis dengan pendekatan Ilmu 

Sejarah, (Jakarta: Bulan Bintang, cet. 4, 2014) h. 143. 



45 

 

itu, mayoritas ulama juga menjadikan defenisi hadis sahih yang telah 

dirumuskan oleh Ibn al-Ṣalāḥ sebagai kaedah/ketentuan dalam 

menetapkan kualitas sebuah hadis, dari segi sahih atau tidaknya. 

Defenisi yang telah dirumuskan oleh Ibn al-Ṣalāḥ tersebut, pada 

dasarnya diperoleh berdasarkan dari hasil telaahnya terhadap kitab 

Ṣaḥīḥ al-Bukhārī dan Ṣaḥīḥ Muslim.92 

Adapun langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam hal 

penelitian sanad ialah: Melakukan al-i‘tibār, secara bahasa adalah 

peninjauan terhadap berbagai hal dengan maksud untuk dapat 

diketahui sesuatu yang sejenis. Sedangkan secara istilah ilmu hadis 

yaitu menyertakan sanad-sanad yang lain untuk suatu hadis tertentu, 

yang hadis itu pada bagian sanadnya tampak hanya terdapat seorang 

periwayat saja, dan dengan menyertakan sanad-sanad yang lain 

tersebut akan dapat diketahui apakah ada periwayat yang lain 

ataukah tidak ada untuk bagian sanad dari sanad hadis dimaksud.  Jadi 

kegunaan al-i‘tibar adalah untuk mengetahui keadaan sanad sanad 

hadis seluruhnya dilihat dari ada atau tidak adanya pendukung 

berupa periwayat yang berstatus muttabi‘ atau syāhid. Lalu untuk 

memperjelas dan mempermudah proses kegiatan al-i‘tibār 

diperlukan pembuatan skema untuk seluruh sanad bagi hadis yang 

akan diteliti.  Mengumpulkan biografi setiap perawi yang terlibat 

dalam proses periwayatan sebuah hadis, yakni; nama lengkap perawi, 

tempat dan tahun lahirnya, tempat dan tahun wafatnya, riḥlah (jejak 

perjalananya kesuatu tempat dalam mencari hadis) dan daftar guru-

guru dan muridnya.  

 
92 Abūstani Ilyas dkk, Epistemologi Kritik Sanad; Antara Normativitas, Historisitad dan 

Aplikasi, (Cet. I; Yogyakarta: Semesta Aksara, 2020), h. 34. 



46 

 

a. Meneliti pribadi periwayat dan metode periwayatannya. Dalam 

hal ini untuk meneliti hadis, diperlukan acuan. Acuan yang 

digunakan adalah kaedah kesahihan hadis bila ternyata hadis 

yang diteliti bukanlah hadis mutawatir.adapun unsur-unsur 

kaedah kesahihan hadis yaitu, 1) sanad hadis yang bersangkutab 

harus bersambung mulai dari mukharrijnya sampai kepada nabi. 

2) seluruh dalam periwayat hadis itubersifat adil dan dabit.3) 

hadis itu, jadi sanad dan matannya harus terhindar dari 

kejanggalan (syużūż) dan cacat (‘illat). Dari ketiga butir tersebut 

dapat diurai menjadi tujuh butir, yakni lima butir berhubungan 

dengan sanad dan yang dua butir berhubungan dengan matn. 

Berikut ini dikemukakan uraian-uraian butir-butir dimaksud. 

1) Yang berhubungan dengan sanad: a) sanad bersambung; b) 

periwayat bersifat adil; c) periwayat bersifat dabit; d) 

terhindar dari kejanggalan (syużūż); e) terhindar dari cacat 

(‘illat). 

2) Yang berhubungan dengan matan: a) terhindar dari 

kejanggalan (syużūż); b) terhindar dari cacat. 

Ulama hadis sependapat bahwa ada dua hal yang harus diteliti 

pada pribadi periwayat hadis untuk dapat diketahui apakah 

riwayat hadis yang dikemukakannya dapat diterima atau ditolak. 

Kedua hal itu adalah keadilan dan kedabitannya. Keadilan 

berhubungan dengan kualitas pribadi, sedangkan kedabitan 

berhubungan dengan kapasitas intelktual. Apabila kedua hal itu 

dimiliki oleh periwayat hadis maka periwayat tersebut 

dinyatakan sebagai bersifat ṡiqah. Istilah siqah merupakan 
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gabungan dari sifat adil dan dabit. Bagian penting juga dalam 

penelitian sanad hadis yaitu kritik ulama terhadap para periwayat 

hadis, ulama kritik hadis itu tidak hanya berkenaan dengan hal-

hal terpuji saja, tetapi juga berkenaan dengan hal-hal yang tercela. 

Hal-hal tercela dikemukakan bukan hanya untuk dijadikan 

pertimbangan dalam hubungannya dengan dapat diterima atau 

tidak dapat diterima riwayat hadis yang mereka sampaikan. 

Ulama ahli kritik hadis tetap menyadari bahwa mengemukakan 

kejelakan seseorang dilarang oleh agama. Tetapi untuk 

kepentingan yang lebih besar, yakni kepentingan penelitian hadis 

dalam hubungannya sebagai salah satu sumber ajaran islam. 

Maka kejelakan atau kekurangan pribadi periwayat dalam 

kaitannya dengan periwayat hadis sangat perlu dikemukakan. 

Kejelakan atau kekurangan yang dikemukakan hanyalah terbatas 

yang ada hubungannya dengan kepentingan penetian 

periwayatan hadis. Maka kritik yang erisi celaan dan pujian 

terhadap para periwayat hadis tersebut dikenal dalam ilmu hadis 

dengan istilah al-jarh wa al-ta‘dīl. Adapun pengetahuan yang 

membahas berbagai hal yang berhubungan dengan al-jarh wa al-

ta‘dīl disebut sebagai ‘ilmu jarh wa al-ta‘dīl. Pengetahuan itu 

sangat penting dalam penelitian hadis. Kemudian juga hal penting 

selanjutnya adalah persambungan sanad yang diteliti, hal ini bisa 

diketahui melalui lambang-lambang metode periwayatan, 

misalnya sam’na, haddsana dan lain-lainnya. Atau yang biasa 

dikenal dengan tahammul wa al-adā’. Kemudian juga meneliti 

syużuż dan ‘illat, kegiatan penelitian sanad hadis belum 
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dinyatakan selesai bila penelitian tentang kemungkina adanya 

syużuż dan ‘illat belum dilaksanakan dengan cermat. Penelitian 

terhadap kedua hal tersebut memang termasuk lebih sulit bila 

dibandingkan dengan penelitian terhdap keadaan para periwayat 

dan persambungan sanad. Mengumpulkan penilaian setiap 

periwayat dari para krikus hadis. Hal ini dapat dilakukan dengan 

menelusuri penilaian berupa jarḥ (celaan) dan atau ta‘dīl (pujian) 

setiap perawi, menerapkan kaedah al-jarḥ wa al-ta‘dīl jika 

diperlukan, kemudian menyimpulkan kualitas pribadi setiap 

perawi. Dan langkah selanjutnya yang tak kalah penting adalah 

kitab-kitab rijal al-hadis yang memuat biografi setiap perawi yang 

terlibat dalam proses periwayatan sebuah hadis, yakni; nama 

lengkap perawi, tempat dan tahun lahirnya, tempat dan tahun 

wafatnya, riḥlah (jejak perjalananya kesuatu tempat dalam 

mencari hadis) dan daftar guru-guru dan muridnya. Seperti kitab 

usud al-gābah fī ma‘rifat al-saḥābah, al-ṭabaqāt al-kubrā, al-tārīkh 

al-kabīr, dan kitab-kitab lainnya.  

b. Kegiatan terakhir dalam penelitian sanad adalah menegmukakan 

kesimpulan hasil penelitian atau natijah. Dalam mengemukakan 

natijah harus disertai argumen-argumen yang jelas. Semua 

argumen dapat dikemukakan sebelum ataupun sesudah rumusan 

natijah dikemukakan. Isi natijah untuk hadis untuk hadis yang 

dilihat dari segi jumlah periwayatnya mengkin berupa 

pernyataan bahwa hadis yang bersangkutan mutawatir dan bila 

tidak demikian, maka hadis tersebut berstatus ahad. Untuk hasil 

penelitian hadis ahad, maka natijahnya mungkin berisi 
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pernyataan bahwa hadis yang bersangkutan berkualitas sahih, 

atau hasan, atau da’if sesuai dengan apa yang telah diteliti. Bila 

perlu pernyataan kualitas tersebut disertai dengan macamnya, 

misalnya dengan mengemukakan bahwa hadis yang diteliti 

berkualitas hasan lighairihi.  

c. Menyimpulkan kualitas sanad dengan memperhatikan hal-hal di 

atas. 

2. Kaidah Kesahihan matan 

Dengan mengutip pendapat Syuhudi Ismail tentang kaidah 

kesahihan matan, bahwa unsur-unsur yang harus dipenuhi oleh suatu 

matn yang berkualitas sahih ada dua macam, yaitu terhindar dari 

syużuż (kejanggalan) dan terhindar dari ‘illat (cacat). 

a. Terhindar dari Syāż 

Kata syāż ( شاذ) (dari segi bahasa merupakan bentuk ism 

al-fā‘il dari akar kata شذا-يشذ-شذ  yang berarti terasing dan atau 

menyalahi93. Selanjutnya Ibn Faris menjelaskan bahwa kata syāż 

yang terdiri dari huruf ش dan  ذ bermakna dasar menyendiri dan 

berbeda94. Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat 

dipahami bahwa syāż menurut bahasa ialah sesuatu yang 

menyendiri dan berbeda atau menyalahi yang lainnya. 

Ulama berbeda pendapat tentang pengertian syāż dalam 

istilah. Secara garis besar ada tiga pendapat yang menonjol, yaitu: 

a. Al-Syāfi‘i berpandangan bahwa syāż adalah suatu hadis yang 

diriwayatkan seorang ṡiqah tetapi bertentangan dengan 

 
93 Mahmud Yunus, Kamus Arab-Indonesia, h. 192 
94Ibn Fāris, Mu‘jam al-Maqāyīs al-Lugah, Juz III, h. 180  
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hadis yang diriwayatkan orang yang lebih ṡiqah atau banyak 

periwayat ṡiqah.  

b. Al-Ḥākim al-Naisābūrī mengatakan bahwa syāż adalah hadis 

yang diriwayatkan orang ṡiqah dan tidak ada periwayat ṡiqah 

lain yang meriwayatkannya.  

c. Abu Ya‘lā al-Khalīlī berpendapat bahwa syāż adalah hadis 

yang sanadnya hanya satu macam, baik periwayatnya bersifat 

ṡiqah maupun tidak95.  

Ketiga pendapat tersebut sepakat bahwa syāż adalah 

riwayat yang menyendiri. Namun, Abū Ya‘lā menggolongkan 

riwayat tersebut bisa saja dari periwayat yang ṡiqah ataupun 

tidak dalam kesendiriannya. Sementara al-Hākim al-Naisābūrī 

mengharuskan riwayat tersebut berasal dari orang yang ṡiqah. 

Berbeda dengan kedua pendapat tersebut imam al-Syāfi‘ī 

mengharuskan riwayat yang menyendiri tersebut diriwayatkan 

oleh perawi yang ṡiqah, kemudian riwayatnya bertentangan 

dengan periwayat yang lebih ṡiqah atau banyak orang ṡiqah. Maka 

dari itu, peneliti menganggap bahwa pendapat yang sesuai 

dengan makna syāż secara bahasa ialah pendapat imam Syafi‘i. 

Menurut M. Syuhudi Ismail, ada 4 indikator untuk 

mengetahui syāż (pertentangan) pada matan hadis, yaitu: a) 

sanad hadis bersangkutan menyendiri, b) matan hadis 

bersangkutan bertentangan dengan matan hadis yang sanadnya 

 
95 Ibn al-Ṣalāh, Ma‘rifah Anwā‘‘Ulūm al-Ḥadīṡ, h. 76-77 
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lebih kuat, c) bertentangan dengan al-Qur’ān, dan atau d) 

bertentangan dengan akal sehat dan fakta sejarah96. 

b. Terhindar dari Illat 

Kata ‘Illah علة dari segi bahasa ialah merupakan bentuk 

maṣdar dari akar kata علة-يعلّ –عل/
ّ
علا  yang berarti sakit yang 

menyusahkan97. Selanjutnya Ibn Faris menjelaskan bahwa kata 

‘illah yang terdiri dari hurug ع dan ل memiliki 3 makna dasar, 

yakni; pengulangan, menghalangi dan kelemahan pada sesuatu98. 

Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat dipahami bahwa 

kata ‘illah menurut bahasa ialah penyakit yang dapat 

melemahkan sesuatu. 

Sementara menurut bahasa, ‘illah adalah sebab-sebab 

tersembunyi yang dapat menyebabkan kecacatan pada sebuah 

hadis yang kelihatannya selamat dari berbagai kekurangan99. 

Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa ‘illah ialah penyakit 

tersembunyi yang dapat menyebabkan sebuah hadis menjadi 

lemah.  

Adapun indikator untuk mengetahui ‘illah (kecacatan) 

pada matan hadis, yaitu: a) terdapat idrāj (sisipan yang dilakukan 

oleh perawi ṡiqah pada matan hadis), b) terdapat penggabungan 

matan hadis, baik sebagian atau seluruhnya pada matan hadis 

yang lain oleh perawi ṡiqah, c) terdapat ziyādah (penambahan 

satu lafal atau kalimat yang bukan bagian dari hadis yang 

 
96 Arifuddin Aḥmad, Paradigma Baru Memahami Hadis Nabi, (Cet. I: Jakarta: Renaisan, 

2005 M.), h.117 
97 Mahmud Yunus, Kamus Arab-Indonesia, h. 192 
98 Ibn Fāris, Mu‘jam al-Maqāyīs al-Lugah, Juz IV, h. 12 
99 Muḥammad ‘Ajjāj al-Khaṭīb, Uṣūl al-Ḥadīṡ, (Beirut: Dār al-Fikr, 1409 H./1989 M.), h. 

291. 
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dilakukan oleh perawi ṡiqah), d) terdapat inqilāb (pembalikan 

lafal-lafal pada matan hadis), e) terdapat taḥrīf atau taṣḥīf 

(perubahan huruf atau syakal pada matan hadis) dan atau f) 

terdapat kesalahan lafal dalam periwayatan hadis secara 

makna100. 

Indikator-indikator tersebut tidak serta merta membuat 

sebuah hadis menjadi lemah ketika terdapat pada sebuah hadis. 

Sebuah hadis baru dinyatakan lemah dari segi matan apabila 

salah satu dari indikator tersebut terjadi atau terdapat pada salah 

satu matan hadis dan keberadaanya merusak makna substansi 

hadis. Namun, jika indikator-indikator tersebut tidak sampai 

merusak makna substansi hadis, maka matan hadis tidak dapat 

dinyatakan lemah dan justeru dapat dikatagorikan sebagai 

riwayat bi al-maknā. 

Dalam penelitian matan hadis, dibutuhkan langkah-lagkah 

metodologis, sebagai berikut: 

a. memastikan hadis yang dikaji berasal dari Rasulullah dengan 

memperhatikan kualitas sanadnya. 

b. Melakukan pemenggalan pada setiap riwayat, kemudian 

menganalisanya untuk menentukan lafal yang kemungkinan 

berasal dari Nabi saw. sebagai pijakan dalam melakukan 

perbandingan pada seluruh riwayat untuk mengetahui ada atau 

tidaknya ‘illah pada riwayat lain.  

c. Memperhatikan susunan lafal antar matan-matan hadis yang 

dikaji. Dalam hal ini, perlu kecermatan dalam melihat hadis-hadis 

 
100 Abū Sufyān Muṣṭafā Bājū, al-‘Illah wa Ajnāsuhā ‘ind al-Muḥaddiṡīn, (Cet. I; Ṭanṭā: 

Maktabah al-Ḍiyā’, 1426 H/2005 M), h. 288-397 
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semakna yang diriwayatkan secara makna. Oleh karena itu, 

peneliti akan melihat aspek pengurangan, penambahan, sisipan, 

perubahan, pemutarbalikan lafal atau kalimat pada matan hadis, 

dan penggabungan matan hadis lain yang bukan bagian dari hadis 

yang dikaji.  

d. Meneliti aspek kandungan matan hadis. Dalam hal ini, peneliti 

akan melakukan perbandingan matan hadis dengan al-Qur’ān, 

hadis sahih, logika fakta sejarah. Jika ternyata matan hadis tidak 

sejalan dengan halhal tersebut, maka matan hadis dapat dinilai 

lemah bahkan bertentangan. Namun, jika ternyata matan hadis 

tersebut sejalan dengan hal-hal tersebut, maka matan hadis dapat 

dinilai sahih, bahkan lebih kuat. 

 

C. Metodologi Pemahaman Hadis 

Dalam upaya memahami hadis, dalam penelitian ini digunakan 

metode ilmu ma‘ānī al-ḥadīṡ. Ma‘ānī al-ḥadīṡ terdiri atas dua kata yaitu 

Ma‘ānī dan Ḥadīṡ. Kata ma‘ānī adalah bentuk plural dari kata ma‘nā. 

berakar dari huruf ‘ain, nūn, dan harf mu‘tal mengandung tiga arti yaitu 

maksud sesuatu, kerendahan dan kehinaan, dan penampakan dan 

kemunculan sesuatu. Al-ma‘nā berarti suatu maksud yang muncul dan 

tampak pada sesuatu (kata) jika diadakan pembahasan atasnya. Dalam 

ilmu Balagah dinyatakan bahwa ‘Ilm al-Ma‘ānī berarti ilmu yang 

mempelajari tentang hal ihwal kata Arab, sesuai dengan keadannya, 

sehingga terjadi perbedaan pandangan tentang suatu kalimat karena 

perbedaan keadaan101. 

 
101 Arifudin Ahmad, Metodologi Pemahaman Hadis; Kajian Ilmu Ma‘āni al-ḥadīṡ 

(Makassar: Alauddin University Press, 2012), h. 4-5 
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Kata hadis secara literatur berarti informasi atau komunikasi yang 

bersifat umum. Ini sesuai dengan ungkapan Ibn Manẓūr kata hadis berasal 

dari حدثا-يحدث -حدث  yang berarti kabar atau berita yang banyak atau 

yang sedikit102. Sedangkan secara terminologi hadis adalah perkataan, 

perbuatan, ketetapan, bentuk fisik, sifat, serta sejarah hidup yang 

disandarkan kepada Rasulullah saw. baik setelah diutus maupun 

sebelumnya103. 

Ma‘ānī al-ḥadīṡ berarti maksud atau pemunculan sesuatu isi yang 

terdapat dalam ucapan Nabi saw. Dengan demikian ma‘ānī al-ḥadīṡ dapat 

dikatakan sebagai suatu ilmu atau alat untuk mempelajari tentang hal 

ihwal lafal dan makna yang terdapat di dalam berbagai matan hadis sesuai 

dengan tuntutan kondisinya104. 

Dari pengertian di atas, ada dua variabel penting yang harus 

mendapatkan perhatian utama. Pertama, keadaan lafal dan makna yang 

beriorientasi pada penelusuran makna leksikal dari sebuah kata, 

gramatika, dan medan sematiknya.Kedua, aspek sosio-historis, sabab al-

wurūd dimana lafal itu dilahirkan. Kedua bagian ini tidak dapat dipisahkan 

dan harus mendapatkan porsi seimbang sehingga meminimalkan 

kesalahan dalam memahami hadis demi mendapatkan pemahaman yang 

komprehensif. Sekaligus dari sini pula dapat dibatasi bahwa objek 

pembahasan ilmu ma‘ānī al-ḥadīṡ adalah matan hadis dan tidak 

melibatkan sanad hadis. 

Ilmu Ma‘ānī al-Ḥadīṡ memiliki aspek-aspek sebagai berikut. 

 
102 Muḥammad Ibn al-Mukarram Ibn Manẓūr, Lisān al-‘Arab, Juz I, h. 581-582 
103 Muḥammad Ajjāj al-Khaṭīb, Uṣūl al-ḥadīṡ ‘Ulūmuhu wa Muṣṭalaḥuhu (Beirut: Dār al-

Fikr,  
1989), h. 27 
104 Arifuddin Ahmad, Metodologi Pemahaman Hadis; Kajian Ilmu Ma‘ānī al-Ḥadīṡ, h. 4-6 
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1. Teknik Interpretasi 

a. Interpretasi Tekstual 

Istilah pemahaman tekstual dimaksudkan sebagai 

pemahaman terhadap kandungan petunjuk suatu hadis nabi 

berdasarkan teks atau matan hadis semata tanpa 

mempertimbangkan bentuk dan cakupan petunjuk, kapan dan 

apa sebab terjadinya, serta kepada siapa ditujukan; bahkan tidak 

mempertimbangkan dalil-dalil lainnya. Karena itu, setiap hadis 

nabi yang dipahami secara tekstual berarti petunjuk yang 

dikandung di dalamnya bersifat universal105. 

Sebagai contoh hadis Nabi saw. riwayat jama’ah kecuali 

Abū Dāwud ;  

ي صلٰ الله عليه  النت  قال  قال:  ي الله عنهما 
بن عبد الله رضن جابر 

 ماعة إلا أبو داود(جوسلم الحرب خدعة )رواه ال

Artinya:  
Dari Jābir bin ‘Abdillah ra, Rasulullah saw. bersabda: 
“Perang itu siasat”.106 

Pemahaman terhadap petunjuk hadis tersebut sejalan 

dengan bunyi teksnya, bahwa setiap perang pastilah memakai 

siasat. Ketentuan yang demikian itu berlaku secara universal 

sebab tidak terikat oleh tempat dan waktu. Perang yang dilakukan 

dengan cara dan alat apa saja pastilah memerlukan siasat. Tanpa 

siasat sama dengan menyatakan takluk kepada lawan tanpa 

syarat.107 

 
105 Arifudin Ahmad, Metodologi Pemahaman Hadis; Kajian Ilmu Ma’āni al-ḥadīs, h. 19 
106 Abū Husain Muslim Bin Hujjaj al-Qusyari al-NaisAbūrī, Ṣaḥīḥ Muslim, Juz 3, (Beirut: 

Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1996), h. 1361 
107 M. Syuhudi Ismail, Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual, (Tela’ah Maa‘nī al-Hadis 

tentang Ajaran Islam yang Universal, Temporal dan Lokal) (Cet. I; Jakarta: PT. Bulan 
Bintang,1994), h. 11. 
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Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam 

memahami hadis nabi saw. dari segi teksnya, antara lain: teknik 

periwayatan, gaya bahasa, dankandungan hadis. Dilihat dari segi 

teknik periwayatannya, hadis dapat dibedakan kepada lafal dan 

makna; dilihat dari segi gaya bahasa bentuk dan/atau cakupan 

maknanya dapat dibedakan kepada jawāmi‘ al-kalim, tamṡīl, 

percakapan. Kosakata yang garīb, pernyataan yang sulit; dan 

dilihat dari segi kandungannya dapat dibedakan kepada, aqidah, 

ibadah, ketetapan hukum, al-targīb wa al-tarhīb, dan irsyād.108 

b. Interpretasi Intertekstual 

Secara bahasa, interteks terbentuk dari kata inter dan teks. 

Inter berarti jaringan atau hubungan sedangkan teks (textus, 

bahasa latin) berarti tenunan, anyaman, penggabungan, susunan 

dan jalinan. Jadi interteks diartikan sebagaijaringan hubungan 

antara satu teks dengan teks yang lain penelitian dilakukan 

dengan cara menemukan hubungan-hubungan bermakna 

diantara dua teks atau lebih. 

Hubungan yang dimaksud tidak semata-mata sebagai 

persamaan, melainkan juga sebaliknya sebagai pertentangan. 

Dapat di pahami kajian intertekstualitas adalah sebagai kajian 

terhadap sejumlah teks (sastra), yang diduga mempunyai 

hubungan—hubungan tertentu. 

Misalnya untuk menemukan unsur-unsur intrinsik seperti 

ide, gagasan, peristiwa, plot, penokohan, gaya bahasa, dan 

lainnya, diantara teks yang dikaji.109 

 
108 Arifudin Ahmad, Metodologi Pemahaman Hadis; Kajian Ilmu Ma’āni al-ḥadīṡ, h. 20 
109 Arifudin Ahmad, Metodologi Pemahaman Hadis; Kajian Ilmu Ma‘āni al-ḥadīṡ, h. 87 
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Memahami hadis Nabi secara intertekstual artinya 

memahami hadis dan hubungannya (munāsabah) dengan hadis 

lain atau antara hadis dengan ayat. Interpretasi intertekstual 

dapat dipahami sebagai memahami teks dengan adanya teks lain, 

baik di dalam satu teks ataupun di luar teks karena adanya 

hubungan yang terkait. Penggunaan istilah intertekstual dalam 

kajian hadis dapat juga disebut sebagai teknik munasabah. 

Sebagai contoh, berikut ini dikemukakan matan hadis yang 

berbunyi:  

، عَنْ عُبَيْدِ اِلله، عَنْ سَالِمٍ 
ُ
ة
َ
ا عَبْد

َ
ن َ َ ي 
ْ
خ
َ
، أ
ُ
ة
َ
ق
َ
ا صَد

َ
ن
َ
ث
ا
 وَ   حَد

َ
  نِ ابْ   نْ ، عَ عٍ افِ ن

َ رَ   رَ مَ عُ  ي ِ
 عَ   اللهُ   ضن

ْ
 ا مَ هُ ن

َ
ن  : 
َ

 ه
ا
الن ي     صَ   ت ِ

َّ
 عَ    اللهُ لٰ

َ
 سَ وَ   هِ يْ ل

َّ
   نْ عَ   مَ ل

ُ
  مِ وْ حُ ل

 
ْ
   رِ مُ حُ ال

َ ْ
 الأ
ْ
  مَ وْ يَ  ةِ يا لِ ه

َ
َ يْ خ َ هما(   ي   )رواه البخاري ومسلم وغي 

Artinya: 
 "Hadis riwayat dari Ibnu Umar r.a, Nabi saw. melarang 
(memakan) daging  himar (keledai) kampung pada 
peperangan Khaibar.‛ (H.R. Bukhari, Musli dan selain 
keduanya).110 

Kalangan ulama ada yang mengatakan bahwa petunjuk 

hadis tersebut merupakan salah satu contoh bahwa Rasulullah 

memiliki kewenangan menetapkan hukum yang dalam Alquran 

tidak dinyatakan. Pendapat itu cukup beralasan bila dilihat dari 

kejelasan isi teks hadisnya, kemudian dihubungkan dengan hadis 

lain yang berbunyi:   

عبد  ي  أب      عن 
ُ
سمعت قال:  عنهما  ي الله 

رضن  ٍ بشي  بن  النعمان  الله 

، وبينهما أمور  :رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ن   الحرام بي ِّ
ا
، وإن ن   الحلال بي ِّ

ا
إن

أ   بهات فقد استي 
 
ق  الش

ا
 كثي   من الناس، فمَن ات

مُشتبهات لا يعلمهنا

 
110 Abū Abdillah Muḥammad bin Mugirah bin Bardazbah al-Bukhāri, Sahih al-Bukhārī, 

(Kairo: Dar al-Ta’ṣīl, cet.1, 1433 H/2012 M) jilid 10, h.271.  
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الحرام....)رواه   ي 
فن وقع  بهات 

 
الش ي 

فن وقع  ومَن  وعرضه،  لدينه 

هما(   البخاري ومسلم وغي 

Artinya: 
(Hadis riwayat) dari al-Nu‘mān bin Basyīr, dia berkata: 
saya mendengar dia berkata: Saya mendengar Rasulullah 
saw bersabda, (al-Nu‘mān bin Basyīr menunjuk kearah 
kedua telinganya dengan kedua jari telunjuknya),: 
Sesungguhnya yang halal itu telah jelas dan yang haram 
telah jelaas pula, sedangkan (hal-hal) di antara keduanya 
adalah samar-samar, kebanyakan manusia tidak 
mendengar tentang yang samar-samar itu…(Hr. Bukhārī 
dan Muslim)111 

Hadis tersebut menerangkan bahwa hukum halal dan 

haram untuk berbagai hal telah jelas, namun di samping itu, masih 

ada pula hal-hal yang hukumnya samarsamar. Hanya Sedikit 

orang yang mengetahui hukum yang samar-samar tentang hal- 

hal yang tertentu itu.112 

Mereka yang mengetahuinya adalah para mujtahid yang 

tetap bersandar kepada dalil-dalil naqli, baik Alquran maupun 

hadis. Di samping itu, telah diketahui bahwa hadis juga berfungsi 

sebagai bayān al-ta’kīd dan bayān al-tafsīr bagi Alquran. Contoh 

hadis berfungsi sebagai bayān al-ta’kīd bagi Alquran adalah: 

عَبْدِ   عَنْ  جُرَيْرِي  
ْ
ال ا 

َ
ن
َ
ث
ا
حَد لِ 

ا
ض
َ
مُف
ْ
ال بْنُ   ُ

ْ بِش  ا 
َ
ن
َ
ث
ا
حَد  

 
د
ا
مُسَد ا 

َ
ن
َ
ث
ا
حَد

ي   ب ِ
َ
حْمَنِ بْنِ أ ُ  الرا

َّ
 اللَّ

َّ
ي  صَلٰ ت ِ

ا
الَ الن

َ
الَ ق

َ
 ق
ُ
ه
ْ
ُ عَن

َّ
َ اللَّ ي ِ

بِيهِ رَضن
َ
 عَنْ أ

َ
رَة
ْ
بَك

مَ 
َّ
يْهِ وَسَل

َ
الَ   عَل

َ
ِ ق

َّ
 يَا رَسُولَ اللَّ

َ
وا بَلٰ

ُ
ال
َ
ا ق
ً
ث
َ
لَ
َ
بَائِرِ ث

َ
ك
ْ
ِ ال

َ
ي 
ْ
ك
َ
مْ بِأ

ُ
ك
ُ
ئ بِّ
َ
ن
ُ
 أ
َ
لَ
َ
أ

وْلُ  
َ
وَق  

َ
لَ
َ
أ الَ 

َ
ق
َ
ف ا 
ً
كِئ
ا
مُت  

َ
ان
َ
وَك سَ 

َ
وَجَل يْنِ 

َ
وَالِد

ْ
ال  
ُ
وق

ُ
وَعُق  ِ

َّ
بِاللَّ  

ُ
اك َ

ْ ش  ِ
ْ
الْ

 الز  
ُ
ة
َ
هاد

َ
ورِ، وش وْلُ الز 

َ
ورِ، ألا وق  الز 

ُ
ة
َ
هاد

َ
ورِ وش ها،  الز 

ُ
ما زالَ يقول

َ
ورِ ف

 .
ُ
ت
ُ
: لا يَسْك

ُ
لت

ُ
 حت ا ق

Artinya: 

 
111 Abū Abdillah Muḥammad bin Mugirah bin Bardazbah al-Bukhārī, Ṣaḥīh al-Bukhārī, 

(Kairo: Dar al-Ta’ṣīl, cet.1, 1433 H/2012 M) jilid 1, hlm 226 
112 M. Syuhudi Ismail, Hadis Nabi menurut Pembela, Pengingkar dan Pemalsunya., h. 101. 
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Telah menceritakan kepada kami [Musaddad] telah 
menceritakan kepada kami [Bisyir bin Al Mufadhdhol] 
telah menceritakan kepada kami [Al-Jurairī] dari 
['Abdurrahman bin Abi Bakrah] dari [bapaknya radliallahu 
'anhu] berkata; Nabi ṣallallahu 'alaihi wasallam berkata : 
“Tidakkah kamu sekalian ingin aku jelaskan tentang dosa 
yang paling besar? Sahut kami (para sahabat) : Ya 
Rasulullah, Beliau meneruskan sabdanya (yaitu) 
menyekutukan Allah, berbuat durhaka kepada kedua 
orang tua, (saat itu Rasulullah sedang bersandar, tiba-tiba 
duduk seraya bersabda lagi: Awas ingat pula) yaitu 
bersaksi palsu (H.R. Bukhari).113 

Hadis tersebut sebagai penetapan dan menggaris bawahi 

ayat Alquran QS. Al-Hajj/22:30.  

ورِ  وْلَ الز 
َ
نِبُوا ق

َ
 وَاجْت

Artinya: 

Dan jauhilah perkataan-perkataan dusta.114 

Adapun fungsi hadis bagi Alquran yang kedua adalah 

memperjelas, merinci, bahkan membatasi pengertian lahir bagi 

Alquran. Yaitu memberikan perincian dan penafsiran ayat-ayat 

Alquran yang masih mujmal, memberikan taqyīd (persyaratan)  

ayat-ayat Alquran yang mutlaq, dan memberikan takhṣīṣ 

(penentuan khusus) ayat-ayat Alquran yang masih umum. 

Misalnya perintah mengerjakan shalat, membayar zakat dan 

menunaikan ibadah haji, di dalam Alquran tidak dijelaskan 

kaifiatnya. Tetapi semuanya telah di tafṣīl dan ditafsirkan sejelas-

jelasnya oleh hadis. 

 Contoh lain, hadis Nabi sebagai berikut:  

 
113 Abū Abdillah Muḥammad bin Mugirah bin Bardazbah al-Bukhari, Ṣaḥīh al-Bukhārī, 

jilid 8, hlm 10 
114 Kementerian  Agama RI, (Jakarta: CV. Darus Sunah, 2007), h. 335 
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ي الله عنهما قال: قال رسول الله صلٰ الله   
عن عبد الله بن عمر رضن

وسلم الميتتان» : عليه  فأما  مَانِ، 
َ
وَد انِ 

َ
ت
َ
مَيْت لكم   

ْ
ت
َّ
حِل
ُ
   :أ

ُ
جَرَاد

ْ
ال
َ
ف

مَانِ 
ا
، وأما الد

ُ
حُوت

ْ
 فالكبد والطحال.  :وال

Artinya: 
Dihalalkan bagi kita dua macam bangkai dan dua macam 
darah. Adapun dua macam bangkai itu adalah bangkai ikan 
dan belalang. Sedangkan dua macam darah itu adalah hati 
dan limpa.‛(H.R Ibnu Majah).115 

Hadis ini merupakan pengecualian terhadap ayat Alquran 

yang sifatnya umum yaitu surah QS. Al-Maidah/5:3.  

يْرِ  ِ
ن ْ خِين

ْ
حْمُ ال

َ
مُ وَل

ا
 وَالد

ُ
ة
َ
مَيْت

ْ
مُ ال

ُ
يْك
َ
 عَل

ْ
مَت  حُرِّ

Terjemahnya:  
Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah dan 
daging babi.116 

c. Interpretasi Kontekstual 

Sebaliknya, istilah pemahaman kontekstual dimaksudkan 

sebagai pemahaman terhadap kandungan petunjuk suatu hadis 

nabi berdasarkan atau dengan mempertimbangkan konteksnya, 

meliputi bentuk atau cakupan petunjuknya; kapasitas nabi tatkala 

hadis itu terjadi kapan dan apa sebab hadis itu terjadi; serta 

kepada siapa ditujukan bahkan dengan mempertimbangkan dalil-

dalil lainnya.  

Karena itu, pemahaman secara kontekstual memerlukan 

kegiatan ijtihad. Hadis Nabi yang dipahami secara kontekstual 

menunjukkan bahwa ternyata ada hadis yang sifatnya universal, 

dan ada yang temporal dan lokal.117 

 
115 Abī ‘Abdillah Muḥammad bin Yazīd bin Majjah al-Qazwainī, Sunan Ibn Majjah, 

cet.I,(Dimasyq: Dar al-Risalah al-‘Alamiyah,1430 H/2009 M), hlm 431. 
116 Kementerian  Agama RI, h. 107. 
117 Arifuddin Ahmad, Paradigma Baru Memahami Hadis Nabi: Refleksi Pemikiran 

Pembaharuan Prof. Dr. Muḥammad Syuhudi Ismail, h. 204  
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Oleh karena itu, pemahaman terhadap hadis nabi 

memerlukan pendekatan  holistik. Pemanfaatan berbagai teori 

dari berbagai disiplin pengetahuan. Termasuk ilmu-ilmu sosial 

misalnya sosiologi, antropologi, psikologi, dan sejarah menjadi 

sangat penting karena penerapan ajaran Islam yang kontekstual 

menuntut penggunaan pendekatan yang sesuai dengan 

perkembangan ilmu pengetahuan dan kondisi masyarakat.118 

d. Makna Subtantif dan Formatif 

Secara bahasa subtansi bararti watak yang sebenarnya 

dari sesuatu, isi pokok, atau inti. Formatif secara bahasa sesuai 

dengan peraturan yang sah, menurut adat kebiasaan yang 

berlaku.  

Jadi subtansi hadis adalah makna pokok yang dikehendaki 

yang terkandung dalam sebuah hadis yang bersifat umum 

(universal) sedangkan formatif adalah pengaplikasian sebuah 

hadis berdasarkan makna yang sesuai atau di kehendaki oleh 

subtansi suatu hadis. 

Dalam mengenal hadis Nabi saw. dibutuhkan pengetahuan 

akan makna subtansi dan formatif dari suatu hadis. sebab secara 

aplikatif, hadis nabi tidak boleh bertentangan dengan misi 

kerasulan beliau sebagai rahmat bagi seluruh alam dan 

kedudukannya sebagai uswah hasanah (teladan yang terbaik). 

Secara tekstual, kandungan hadis nabi menunjukkan makna 

formatif, tetapi jika dilihat dari sisi pengamalannya, maka sulit 

 
118 Arifuddin Ahmad, Paradigma Baru Memahami Hadis Nabi: Refleksi Pemikiran 

Pembaharuan Prof. Dr. Muḥammad Syuhudi Ismail, h. 205-206.   
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untuk diterapkan dan terkesan bertentangan dengan misi 

kerasulan dan kedudukan beliau. Namun jika dipahami dengan 

tidak hanya menggunakan tehnik interpretasi tekstual tetapi juga 

menggunakan interpretasi intertekstuan dan kontekstual, maka 

akan ditemukan petunjuk kedudukan hadis yang sejalan dengan 

misi kerasulan dan kedudukan beliau. Dengan demikian, 

pengamalan sebuah hadis pelu pemahaman terhadap makna 

formatif dan subtansi, agar tetap sejalan dengan misi kerasulan 

dan kedudukan beliau.119 

Pengamalan sebuah hadis nabi dalam rangka 

menghidupkan sunnah Nabi saw. tidak dapat dilepaskan dari 

subtansi hadis itu sendiri. Subtansi hadis sendiri dapat difahami 

dengan mengunakan beberapa teknik interpretasi, yaitu 

interpretasi tekstual yang lebih mengarah kepada makna formatif 

hadis dan interpretasi intertekstual dan kontekstual lebih 

mengarah kepada subtansi hadis. Di bawah ini akan dikemukakan 

contoh hadis untuk mengetahui subtantif dan formatif hadis Nabi 

saw. 

Misalnya, hadis tentang memadamkan lampu ketika 

hendak tidur: 

جابر بن  عن  عطاء  عن كثي  عن  حماد بن زيد  حدثنا  مسدد  حدثنا  

ي الله عنهما رفعه قالعبد الله  
،   رضن

َ
وا الأسْقِيَة

ُ
وْك
َ
، وأ

َ
رُوا الآنِيَة مِّ

َ
خ

ارًا  
َ
تِش
ْ
ان جِنِّ 

ْ
لِل  
ا
فإن اءِ، 

َ
العِش  

َ
د
ْ
عِن مْ 

ُ
ك
َ
صِبْيَان وا 

ُ
فِت
ْ
واك الأبْوَابَ  وا 

ُ
جِيف

َ
وأ

تِ   ا ما اجْي َ  رُبا
َ
ة
َ
وَيْسِق

ُ
 الف

ا
ادِ، فإن

َ
ق  الر 

َ
د
ْ
 عِن

َ
وا المَصَابِيح

ُ
فِئ
ْ
ط
َ
، وأ

ا
ة
َ
ف
ْ
ط
َ
وخ

 
119 Arifuddin Ahmad, Metodologi Pemahaman Hadis-Kajian Ilmu Ma‘āni al-Hadiṡ, h. 169. 
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اءٍ  
َ
عَط ، عن  وحَبِيب  جٍ  جُرَيــــْ ابنُ  قالَ:  البَيْتِ،  لَ 

ْ
أه  

ْ
ت
َ
فأحْرَق  

َ
ة
َ
تِيل
َ
الف

 . ِ
ن يَاطِي 

ا
 لِلش

ا
 فإن

Artinya: 
Telah bercerita kepada kami Musaddad telah bercerita 
kepada kami Hammad bin Zaid dari Katsir dari 'Atha' dari 
Jabir bin 'Abdullah radliallahu 'anhuma yang 
memarfu'kannya, (Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam) 
bersabda: "Tutuplah bejana (perabot menyimpan 
makanan), ikatlah tutup kendi  (perabot menyimpan 
minuman), tutup pintu-pintu rumah dan jagalah anakanak 
kecil kalian pada waktu 'isya' karena saat itu adalah waktu 
bagi jin untuk berkeliaran dan menculik, dan padamkanlah 
lampu-lampu ketika kalian tidur, karena binatang-
binatang berbahaya bila datang dapat menarik sumbu 
lampu sehingga dapat berakibat kebakaran yang 
menyebabkan terbunuhnya para penghuni rumah". Ibnu 
Juraij dan Habib berkata dari 'Atha'; "(saat itu  adalah 
waktu) bagi setan-setan".120  

Arifuddin Ahmad dalam bukunya ‚Metodologi Pemahaman 

Hadis‛ yang mengutip pendapat Imam al-Qurtubī, bahwa hadis 

diatas merupakan petunjuk kemaslahatan yang bersifat 

Mandūb(Sunnah) jika dilakukan dengan dasar mengikuti sunnah 

Nabi saw. sementara Ibn al-‘Arabī menjelaskan bahwa 

dikhususkannya perintah untuk memadamkan lampu pada 

malam hari, karena setan mengendalaikan tikus pada malam hari 

yang menjadi pemicu terjadinya kebakaran.121 Secara formal, 

aplikasi hadis di atas adalah Nabi saw. memerintahkan untuk 

menutup makanan, menutup pintu-pintu, menjaga anak kacil dan 

memadamkan lamp ketika hendak tidur. Namun secara subtantif, 

pengamalan hadis Nabi saw. tersebut menunjukkan perintah nabi 

untuk berhati-hati dan waspada ketika hendak tidur.  

 
120 Al-Bukhari, Sahih al-Bukhari,jilid.4, hlm 340. 
121 Arifuddin Ahmad, Metodologi Pemahaman Hadis-Kajian Ilmu Ma‘āni al-Hadis., h. 170. 
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Salah satu perintah yang tercantum dalam hadis tersebut 

secara tekstual adalah perintah mematikan lampu ketika handak 

tidur. Jika makna tekstual sebagai satu-satunya makna yang 

dibenarkan, maka setiap orang yang hendak tidur dan 

membiarkan ada lampu di rumahnya atau disekitar rumahnya 

bekum dimatikan maka orang itu akan berdosa. Namun jika hadis 

dilihat dari segi subtansi formatifnya maka dapat dinyatakan 

bahwa secara subtansi, hadis tersebut menunjukkan 

kewaspadaan sebelum tidur, dan secara formatif hadis tersebut 

menunjukkan salah satu bentuk kewaspadaan itu adalah dengan 

mematikan lampu sebelum tidur. 

Artinya, bentuk kewaspadaan yang berkaitan dengan 

lampu, boleh jadi sebagian lampu dimatikan, sebagian dinyalakan, 

dan sebagian diturunkan wattnya. Dengan demikian menyalakan 

lampu teras atau lampu jalan,mematikan lampu tamu, dan 

mengurangi terangnya lampu keluarga adalah bebtuk-bentuk 

formatifnya. Dan secara subtansi ketiganya menunjukkan 

kewaspadaan ketika hendak tidur. Yang berkaitan dengan lampu. 

Ini berarti ketiga bentuk pengamalan tersebut merupakan bagian 

dari menghidupkan sunnah Nabi saw. 

2. Pendekatan dalam Ilmu Ma‘ānī al-ḤadīṠ 

a. Pendekatan Linguistik 

Pendekatan bahasa dalam upaya mengetahui kualitas 

hadis tertuju pada beberapa objek. Pertama, struktur bahasa 

artinya apakah susunan kata dalam matan hadis yang menjadi 

objek penelitian sesuai dengan kaedah bahasa Arab atau tidak?  
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Kedua, kata-kata yang terdapat dalam matan hadis, apakah 

menggunakan kata-kata yang lumrah dipergunakan dalam 

bahasa arab pada masa Nabi Muhammad saw. atau menggunakan 

kata-kata baru yang muncul dan dipergunakan dalam literatur 

arab modern? Ketiga, matan hadis tersebut menggambarkan 

bahasa kenabian. Keempat,  menelusuri makna kata tersebut 

ketika diucapkan oleh Nabi saw. sama makna yang dipahami  oleh 

pembaca atau peneliti.122  

Terkadang suatu riwayat berasal dari Rasulullah saw., 

tidak bertentangan dengan nas Alquran atau sunnah yang sahih, 

akal, indera (kenyataan), atau sejarah, tetapi riwayat tersebut 

tidak seperti perkataan kenabian, maka tidak dapat kita terima.123 

Umpamanya perkataan taṣwīr (menggambar/melukis) 

yang tersebut dalam hadis-hadis sahih yang muttafaqqun ‘alaih. 

Apa yang dimaksud dengan siksa yang berat?. Orang-orang yang 

biasa begumul dengan hadis dan fikih  menganggap ancaman ini 

berlaku kepada mereka yang dikenal sekarang dengan istilah 

fotografer dalam bahasa arab disebut )المصور). Alat yang 

digunakan itu disebut kamera dan mengambil bentuk yang 

dinamkan foto dalam bahasa arab  صورة Apakah penamaan ini 

yaitu menamakan fotografer sebagai muṣawwir dan 

pekerjaannya taṣwīr adalah penamaan menurut bahasa. Seorang 

pun tidak akan mengira bahwa bangsa Arab ketika menggunakan 

 
122 Bustamin M. Isa H. A. Saman, Metodologi Kritik Hadis, (Cet. I; Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada, 2004), h.76 
123 Salahuddin ibn Ahmad al-Adlabi, Manhaj Naqd al- Matan Ind Ulama’ Al-Hadis al-

Nabawi, ‘Alīh bahasa H.M. Qodirun Nur, Ahmad Musyafik, Metodologi Kritik Matan Hadis, (Cet. 
I; Jakarta: Gaya Media Pratama, 2004), h. 270 
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perkataan ini untuk pertama kalinya terlintas di benaknya 

masalah ini. Maka penamaan ini bukan menurut bahasa. 

b. Pendekatan Historis  

Salah satu langkah yang dilakukan muhaddiṠīn untuk 

melakukan penelitian  matan hadis adalah mengetahui peristiwa 

yang melatar belakangi munculnya suatuhadis (asbāb al-wurūd 

al-ḥadīṡ). Mengetahui asbāb al-wurūd mempermudah memahami 

kandungan hadis. Oleh karena itu, tema pembahasan ini 

dinamakan pendekatan sejarah.124 

Fungsi asbāb al-wurūd al-hadis ada tiga. Pertama, 

menjelaskan makna hadis melalui takhṣīṣ al-‘ām, taqyīd, tafṣīl al-

mujmal, al-nāsikh wa al-mansūkh, bayān ’illat al-ḥukm, dan 

tauḍīḥ al-musykil. Kedua, mengetahui kedudukan Rasulullah 

pada saat kemunculan hadis, apakah sebagai rasul, sebagai qāḍi, 

dan mufti, sebagai pemimpin suatu masyarakat atau sebagai 

manusia biasa. Ketiga, mengetahui situasi dan kondisi suatu 

masyarakat saat hadis itu disampaikan.125  

Sebagai contoh adalah hadis  tentang orang Islam 

membunuh orang kafir. Hadis ini terdapat dalam shahih Bukhari 

kitab al-Diyāt bab La yaqtul al-Muslim bi al-kāfir Hadis Mauqūf:  

افِرٍ 
َ
لَ مُسْلِم  بك

َ
ت
ْ
 لا يُق

ْ
ن
َ
 وأ

Artinya: 

Orang Islam tidak dibunuh karena membunuh orang 

kafir.126 

 
124 Bustamin M. Isa H. A. Saman, Metodologi Kritik Hadis, h.85. 
125 Bustamin M. Isa H. A. Saman, Metodologi Kritik Hadis, h.85. 
126 Al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, juz 9, h.37 
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Hadis ini terdapat dalam tujuh kitab hadis dengan enam 

belas jalur sanad, walau jalur sanadnya dinilai mauquf, kecuali 

Muhammad Al-Gazali menilainya berkualitas sahih. Di kalangan  

ulama ada yang tidak mengamalkan hadis ini antaranya adalah 

Abu Hanifah yang menilai sanadnya lemah yang matannya 

bertentangan dengan sejarah. Dalam sejarah dikatakan bahwa 

apabila kaum kafir memerangi kaum muslimin maka kaum 

muslimin diperintahkan memeranginya. Jika terbunuh, tidak ada  

hukuman apapun atas pembunuhan itu. Berbeda dengan ahl al-

żimmī, yang apabila seseorang yang membunuhnya, maka ia 

dijatuhi hukuman qiṣaṣ. Dari segi matan dengan pendekatan 

sejarah, hadis tersebut tidak menggambarkan praktik hukum 

Rasulullah saw. 

c. Pendekatan Sosiologis 

Pemahaman terhadap hadis dapat juga menggunakan 

pendekatan sosiologis. Keadaan sosial kemasyarakatan dan 

tempat serta waktu terjadinya, memungkinkan utuhnya 

gambaran  pemaknaan hadis yang disampaikan, dimana dan 

untuk tujuan apa ia diucapkan, sekiranya dipadukan secara 

harmoni dalam suatu pembahasan.  

Oleh karena itu, pendekatan ini dapat dimanfaatkan 

sehingga diperoleh halhal Yang bermanfaat secara optimal dari 

hadis yang disampaikan sehingga maksud hadis benar-benar 

menjadi jelas dan terhindar dari berbagai perkiraan yang 

menyimpang.127 

 
127 Bustamin M. Isa H. A. Saman, Metodologi Kritik Hadis, h.97 
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Sebagai contoh hadis Nabi dari Abdullah bin ’Umar 

menyatakan: 

سِلْ 
َ
ت
ْ
يَغ
ْ
ل
َ
، ف

َ
مُ الجُمُعَة

ُ
ك
ُ
ا جَاءَ أحَد

َ
 إِذ

Artinya:  
Apabila kamu sekalian hendak datang (menunaikan 
shalat) Jum’at, maka hendaklah terlebih dahulu mandi.128 

Secara tekstual, hadis tersebut menyatakan bahwa hukum 

mandi pada hari jum’at adalah wajib. Hadis di atas mempunyai 

sebab khusus. Pada waktu itu, ekonomi para sahabat nabi 

umumnya masih dalam keadaan sulit. Mereka memakai baju wol 

yang kasar dan jarang dicuci. Mereka banyak menjadi pekerja 

kebun. Setelah mereka menyiram tanam-tanaman, mereka 

banyak yang langsung pergi ke masjid untuk menunaikan shalat 

jum’at, cuaca sedang sangat panas, mesjid masih sempit. Tatkala 

nabi berkhutbah, aroma keringat dari orang-orang yang berbaju 

wol kasar dan jarang mandi itu menerpa hidung nabi. Suasana 

dalam mesjid terganggu oleh aroma yang tidak sedap tersebut. 

Lalu nabi bersabda dengan hadis tersebut atau yang semakna.129 

Dalam riwayat lain, petunjuk nabi secara lebih tegas lagi 

dari Abu Saīd al-Khudrī, menyatakan: 

سلُ يومِ الجمعةِ واجب  علٰ كلِّ محتلِمٍ 
ُ
 غ

Artinya: 
Mandi pada hari jumat adalah wajib atas setiap orang yang 
telah bermimpi (baligh).130 

 
128 Al-Bukhāri, Ṣahih al-Bukhāri, juz 2, h.6. 
129 M. Syuhudi Ismail, Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual, (Tela’ah Ma’ni al-Hadis 

tentang Ajaran Islam yang Universal, Temporal dan Lokal). h. 58-59. 
130 Al-Bukhārī, Ṣahih al-Bukhārī, juz 2, h.7 
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Adanya peristiwa yang mendahului terjadinya hadis di 

atas menjadi pertimbangan tentang perlunya pemahaman hadis 

tersebut secara kontekstual. Bagi masyarakat yang telah terbiasa 

mandi sehari dua kali, dan karenanya aroma mereka tidak 

mengganggu orang-orang sekitar, maka mandi Jum’at bagi 

mereka tidak wajib. Bagi anggota masyarakat yang jarang mandi 

dan jarang berganti pakaian, sehingga aroma badan dan pakaian 

mereka mengganggu orang-orang sekitar, maka mereka 

dikenakan kewajiban mandi sebelum melaksanakan shalat. 

d. Pendekatan Psikologis 

Secara bahasa psikologi berasal dari kata Yunani ‚psyche‛ 

yang artinya jiwa.Logos berarti ilmu pengetahuan. Jadi secara 

etimologi psikologi berarti : ‚ilmu yang mempelajari tentang jiwa, 

baik mengenai gejalanya, prosesnya maupun latar 

belakangnya.131 

Sedangkan yang dimaksud dengan pendekatan psikologis 

dalam memahami hadis adalah memahami hadis dengan 

memperhatikan hadis dengan kondisi psikologis nabi dan 

masyarakat yang dihadapi nabi ketika hadis tersebut 

disabdakan.132 

Hadis-hadis Nabi adakalanya disabdakan sebagai respon 

terhadap pertanyaan dan perilaku sahabat. Oleh karena itu, dalam 

keadaan tertentu Nabi saw. memperhatikan faktor psikologi 

sahabat ketika hendak mengucapkan sebuah hadis dengan 

 
131 wan Sarwono, Teori-Teori Psikologi Sosial  (Cet. IV; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

1998), h. 27. 
132 ‘Alī Nizar, Memahami Hadis Nabi; Metode dan Pendekatan (Cet. I; Yogyakarta: CESad 

YPI Al-Rahmah, 2001), .h. 109. 
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melihat kondisi psikologis (nabi dan sahabat) ini akan 

menentukan pemahaman yang utuh terhadap hadis tersebut. 

Salah satu contoh adalah hadis tentang amalan yang utama. 

Ternyata hadis yang menyatakan amalan yang utama berjumlah 

banyak dan sangat variatif. Di antaranya hadis-hadis tersebut 

adalah: 

ا 
َ
ن
َ
ث
ا
الَ حَد

َ
ي ق ب ِ

َ
ا أ
َ
ن
َ
ث
ا
الَ حَد

َ
ي  ق ِ

رَش 
ُ
ق
ْ
َ بْنِ سَعِيدٍ ال  بْنُ يَحْت 

ُ
ا سَعِيد

َ
ن
َ
ث
ا
حَد

  َ ي ِ
ي مُوشَ رَضن ب ِ

َ
أ  عَنْ 

َ
ة
َ
بُرْد ي  ب ِ

َ
أ  عَنْ 

َ
ة
َ
بُرْد ي  ب ِ

َ
أ بْنِ   ِ

َّ
بْنُ عَبْدِ اللَّ  

َ
ة
َ
بُرْد بُو 

َ
أ

 ِ
ْ
الْ ي  

َ
أ  ِ
َّ
اللَّ رَسُولَ  يَا  وا 

ُ
ال
َ
ق الَ 

َ
ق  
ُ
ه
ْ
عَن  ُ

َّ
سَلِمَ  اللَّ مَنْ  الَ 

َ
ق لُ 

َ
ض
ْ
ف
َ
أ مِ 

َ
سْلَ

 مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ 
َ
مُسْلِمُون

ْ
 ال

Artinya: 
Telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Yahya bin Sa'id 
Al Qurasyi) dia berkata, Telah menceritakan kepada kami 
(bapakku) berkata, bahwa Telah menceritakan kepada 
kami (Abu Burdah bin Abdullah bin Abu Burdah) dari (Abu 
Burdah) dari (Abu Musa) berkata: 'Wahai Rasulullah, Islam 
manakah yang paling utama?" Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam menjawab: "yaitu orang yang Kaum 
Muslimin selamat dari gangguan lisan dan tangannya".133 

أي    أو  أفضلُ  الأعمالِ  أي   سلم  و  عليه  رسولُ اِلله صلٰ الله  سُئِل 

 سِنامُ  
ُ
ه قيل ثما أي  قال الجهاد

ُ
 بالِله ورسول

 
الأعمالِ خي   قال إيمان

ور    مي 
 
 العملِ قيل ثما أي  قال ثما حج

Artinya: 
Bahwa Rasulullah saw. ditanya oleh seseorang : ‚ amal 
apakah yang paling utama ?‛ beliau menjawab ‚beriman 
kepada Allah dan Rasulnya‛ ( Beliau ) ditanya lagi; 
‚kemudian apalagi? ‚ beliau menjawab; ‚ Jihad dijalan Allah‛ 
(Beliau ) ditanya lagi ; ‚kemudian apalagi ?‛ beliau 
menjawab ; ‚Haji mabrur.134 

Hanya satu pertanyaan yang ditanyakan oleh sahabat yang 

berbeda - beda, ternyata jawaban nabi berbeda-beda atau 

 
133 Al-Bukhārī, Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, juz 1, h.197 
134 Al-Bukhārī, Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, juz 2, h.376 
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bermacam-macam ; pada suatu saat Nabi saw. menyatakan ‚Man 

salima al-Muslimūn min lisānihi wayadih dan pada saat yang lain 

nabi menjawab, ‚al-ṣalātu ‘alā waqtihā‛ dan pada saat yang lain 

menjawab ; ‚Iman kepada Allah dan Rasul-Nya.135 

Perbedaan materi jawaban tersebut sesungguhnya 

bertolak dari kondisi psikologis orang yang bertanya kondisi 

psikologis nabi. Jawaban yang diberikan nabi sangat 

memperhatikan kondisi kejiwaan yang bertanya. Oleh karena itu, 

jawaban itu sebenarnya sesuai dengan kondisi keadaan 

psikologis sang penanya. Pada saat penanya adalah orang yang 

sering berbuat bohon dan lainnya, maka nabi dalam kapasitas 

sebagai rasul ingin membimbing dan menasehatinya agar ia 

menjada mulut dan tangannya. Pada waktu sang penanya adalah 

orang yang sibuk terus mengurus dunia, ketika waktu shalat telah 

tiba, ia tidak berhenti dari pekerjaan, maka amal yang paling 

utama bagi penanya ini menurut nabi adalah shalat pada 

waktunya.136 

Dengan demikian, dalam memahami hadis tersebut, 

jawaban tidaklah bersifat subtantif. Yang subtantif ada dua 

kemungkinan yakni:  

1) relevansinya antara keadaan yang bertanya dan materi 

jawaban yang diberikan.  

2) kemungkinan yang kedua mempertimbangkan bahwa 

jawaban Nabi itu merupakan petunjuk umum bagi kelompok 

masyarakat yang dalam kesehariannya mereka menunjukkan 

 
135 ‘Alī Nizar, Memahami Hadis Nabi; Metode dan Pendekatan, h.110. 
136 ‘Alī Nizar, Memahami Hadis Nabi; Metode dan Pendekatan, h.111. 
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gejala yang perlu diberikan bimbingan dengan menekan 

perlunya dilaksanakan amalan-amalan tertentu. Orang yang 

bertanya sekedar berfungsi sebagai wakil dari keinginan 

untuk memberikan bimbingan kepada kelompok masyarakat 

tertentu. 

Oleh sebab itu, hadis-hadis tersebut bersifat kondisional 

dalam pengertian sesuai dengan kondisi psikologis seseorang. 

Jika seseorang memiliki kebiasaan yang tidak baik dalam 

memelihara mulut, maka amal baginya adalah menjaga mulut dan 

tangannya. Namun, bila seseorang memiliki kebiasaan menunda-

nunda shalat maka yang terbaik baginya adalah shalat pada 

waktunya atau bahkan mementingkan pekerjaan ketimbang 

shalat, maka yang terbaik baginya adalah shalat pada waktunya. 

Perlu disebutkan bahwa beberapa pendekatan dalam 

memahami hadis tersebut tidak bisa diterapkan dalam seluruh hadis 

Nabi, tetapi dalam melihat aspek aspek diluar teks seperti asbāb 

wurūd. Kondisi sosial keagamaan yang berkembang pada saat hadis 

disabdakan tentu akan dapat diketahui pendekatan mana yang lebih 

tepat untuk dipakai dalam memahami hadis tersebut.137 

Oleh karena itu, dalam memahami suatu hadis sangat penting 

untuk melakukan beberapa pendekatan dan interpretasi memahami 

suatu hadis agar dapat menghasilkan makna yang substantif dari 

suatu hadis. 

 

 
137 ‘Alī Nizar, Memahami Hadis Nabi; Metode dan Pendekatan, h.113. 



 

73 

BAB III 

DESKRIPSI HADIS TENTANG MAHKOTA ORANG TUA PENGHAFAL AL-

QUR’ĀN 

 

A. Kritik Sanad Hadis 

1. Takhrīj 

a. Pengertian Takhrīj 

Kata takhrīj al-ḥadīṠ terdiri dari dua kata yaitu takhrīj dan 

al-ḥadīṡ. Kata takhrīj ( تخريــــج)  menurut bahasa adalah bentuk 

maṣdar dari kata kharraja-yukharriju-takhrījan ( - يخرج-خرج

خريجات ), yang secara bahasa terdiri atas unsur huruf kha, rā’, dan 

jīm, yang artinya muncul dari tempat tinggalnya atau keadaannya 

lalu memisahkan diri, sebagaimana penyebutannya dalam 

kalimat, “خرجت السماء بعد الغيم” (langit sudah nampak setelah 

berawan/mendung).138 Kata ini juga ditujukan untuk al-istinbāṭ 

(mengeluarkan) sebagaimana dalam kalimat, “ المسألة استخرج 

 .(si fulan telah mengeluarkan masalah) ”الفلانية

Adapun kata al-ḥadīṡ, secara bahasa diartikan sebagai 

sesuatu yang baru yang sebelumnya tidak ada.139 Sedangkan 

menurut istilah, hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan 

kepada Nabi Muhammad Saw, baik itu perkataan, perbuatan, 

taqrīr (persetujuan), ataupun sifat.140 

 
138 Syauqi Dhaif, Mu‘jam al-Wasiṭ,(Mesir: Maktabah Syuruq al-Dauliyyah, cet. 4, 2004) 

hlm 224. 
139 Aḥmad bin Fāris, Mu‘jam Maqāyīs al-Lugah, h. 36 
140 Maḥmūd Ṭaḥḥān, Taisīr Muṣṭalaḥ al-Ḥadīṡ, (Cet. X; t.t.: Maktabah al-Ma‘ārif, 1425 

H/2004 M), h. 17. 



 

 
 

Pengertian takhrīj secara terminologi dan yang biasa 

dipakai oleh ulama hadis cukup bervariasi, diantaranya: 

1) Mengemukakan hadis kepada orang banyak dengan 

menyebutkan para periwayatnya dalam sanad yang telah 

menyampaikan hadis itu dengan metode periwayatan yang 

mereka tempuh. 

2) Ulama hadis mengemukakan berbagai hadis yang telah 

dikemukakan oleh para guru hadis atau dari berbagai kitab 

atau yang lainnya, yang susunannya dikemukakan 

berdasarkan riwayatnya sendiri, para gurunya, temannya, 

atau orang lain, dengan menerangkan siapa periwayatnya 

dari penyusun kitab atau karya tulis yang dijadikan sumber 

pengambilan. 

3) Menunjukkan asal-usul hadis dan mengemukakan sumber 

pengambilannya dari berbagai kitab hadis yang disusun oleh 

para mukharrij-nya langsung (yakni para periwayat yang juga 

sebagai penghimpun hadis yang mereka riwayatkan. 

4) Mengemukakan hadis berdasarkan sumbernya atau berbagai 

sumbernya, yakni kitab-kitab hadis yang di dalamnya 

disertakan metode periwayatan dan sanadnya masing-

masing, serta diterangkan keadaan para periwayatnya dan 

kualitas hadisnya. 

5) Menunjukkan atau mengemukakan letak asal hadis pada 

sumbernya yang asli, yakni berbagai kitab yang di dalamnya 

dikemukakan hadis itu secara lengkap dengan sanadnya 



 

 
 

masing-masing, kemudian untuk kepentingan penelitian, 

dijelaskan kualitas hadis yang berkaitan.141 

Adapun pengertian takhrīj yang digunakan dalam 

pembahasan ini ialah pengertian yang dikemukakan pada butir 

kelima. Berangkat dari pengertian itu, maka yang dimaksud 

dengan takhrīj al-ḥadīṡ dalam hal ini adalah penelusuran atau 

pencarian hadis pada berbagai kitab sebagai sumber asli dari 

hadis yang diteliti yang di dalam sumber itu dikemukakan secara 

lengkap matan dan sanad hadis tersebut. 

Dalam defenisi lain disebutkan bahwa takhrīj adalah 

mengkaji dan melakukan ijtihad untuk membersihkan hadis dan 

menyandarkannya kepada mukharrij-nya dari kitab-kitab al-

Jāmi‘, al-Sunan dan al-Musnad setelah melakukan penelitian dan 

pengkritikan terhadap keadaan hadis dan perawinya.142 

b. Urgensi Takhrīj 

Takhrīj hadis sangatlah penting. Tanpa dilakukan kegiatan 

takhrīj terlebih dahulu, maka akan sulit diketahui asal usul 

riwayat hadis yang akan diteliti, berbagai riwayat yang telah 

meriwayatkan hadis itu, dan ada atau tidak adanya koroborasi 

(syahid dan muttabi‘) dalam sanad hadis yang diteliti. Dengan 

demikian, ada beberapa manfaat dari takhrīj al-hadīṠ, 

diantaranya adalah: 

1) Mengetahui tentang perawi, baik itu namanya dan nama 

bapaknya, baik kunyah dan laqab-nya. 

 
141 Abūstani Ilyas, La Ode Ismail, Studi Hadis Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi, 

(Depok: Rajawali Pers, 2021), hlm 94-95. 
142 Abd al-Raūf al-Manāwī, Faiḍ al-Qadīr Syarḥ al-Jāmi‘ al-Ṣagīr, Juz 1 (Cet. I; Mesir: 

alMaktabah al-Tijāriyah al-Kubrā, 1356 H.), h. 17. 



 

 
 

2) Mengetahui ketersambungan sanad. 

3) Mengetahui ṣigat al-taḥammul wa al-adā’ (ungkapan 

penyampaian dan periwayatan hadis) apakah dengan 

‘an‘anah atau dengan tahdīṡ. 

4) Mengetahui guru-guru atau murid-murid perawi. 

5) Mengetahui nama atau kata yang mubham (samar/tidak 

jelas) dalam sanad atau matan hadis.143 

Secara singkat, Abū Muḥammad ‘Abd al-Mahdī 

mengatakan, melalui takhrīj, dapat dikumpulkan berbagai sanad 

dari sebuah hadis dan berbagai redaksi dari sebuah matan 

hadis.144 

Jika terjadi kontradiksi penilaian ulama terhadap seorang 

perawi, peneliti kemudian memberlakukan kaedah-kaedah al-

jarḥ wa al-ta‘dīl dengan berusaha membandingkan penilaian 

tersebut kemudian menerapkan kaedah berikut: 

 penilaian cacat didahulukan daripada penilaian) الجرح مقدم علٰ التعديل .1

adil) 

Penilaian jarḥ/cacat didahulukan dari pada penilaian ta‘dīl jika 

terdapat unsur-unsur berikut: 

a. Jika al-jarḥ dan al-ta‘dīl sama-sama samar/tidak dijelaskan 

kecacatan atau keadilan perawi dan jumlahnya sama, karena 

pengetahuan orang yang menilai cacat lebih kuat dari pada 

orang yang menilainya adil. Di samping itu, hadis yang menjadi 

sumber ajaran Islam tidak bisa didasarkan pada hadis yang 

diragukan. 

b. Jika al-jarḥ dijelaskan, sedangkan al-ta‘dīl tidak dijelaskan, 

meskipun jumlah al-mu‘addil (orang yang menilainya adil) lebih 

banyak, karena orang yang menilai cacat lebih banyak 

 
143 Hamzah Abdullāh al-Malībārī dan Ṣulṭān al-‘Akāilah, Kaifa Nadrus ‘Ilm Takhrīj al-

Ḥadīs, (Yordania: Dār al-Rāzī, t.th.,), h. 29-30. 
144 Abū Muḥammad Mahdī ‘Abd al-Qādir ibn ‘Abd al-Hādi. Ṭuruq Takhrīj Ḥadīṡ Rasulillah 

saw. terj. Said Aqil Husain Munawwar dan Ahmad Rifqi Mukhtar. Metode Takhrīj Hadis, h. 6. 



 

 
 

pengetahuannya terhadap perawi yang dinilai dibanding orang 

yang menilainya adil. 

c. Jika al-jarḥ dan al-ta‘dīl sama-sama dijelaskan sebab-sebab 

cacat atau keadilannya,kecuali jika al-mu‘addil menjelaskan 

bahwa kecacatan tersebut telah hilang atau belum terjadi saat 

hadis tersebut diriwayatkan atau kecacatannya tidak terkait 

dengan hadis yang diriwayatkan145. 

الجرح .2 مقدم علٰ   penilian adil didahulukan daripada penilaian) التعديل 

cacat) 

Sebaliknya, penilaian al-ta‘dīl didahulukan dari pada penilaian 

jarḥ/cacat jika terdapat unsur-unsur berikut: 

a.  Jika al-ta‘dīl dijelaskan sementara al-jarḥ tidak, karena 

pengetahuan orang yang menilainya adil jauh lebih kuat dari 

pada orang yang menilainya cacat, meskipun al-jārih/orang 

yang menilainya cacat lebih banyak. 

b.  Jika al-jarḥ dan al-ta‘dīl sama-sama tidak dijelaskan, akan tetapi 

orang yang menilainya adil lebih banyak jumlahnya, karena 

jumlah orang yang menilainya adil mengindikasikan bahwa 

perawi tersebut adil dan jujur146. 

 

c. Metode Takhrīj 

Sebelum seseorang melakukan takhrīj suatu hadis, terlebih 

dahulu ia harus mengetahui metode atau langkah-langkah dalam 

takhrīj sehingga akan mendapatkan kemudahan-kemudahan dan 

tidak ada hambatan. Secara umum, takhrīj hadis ada 2 metode, 

yaitu: 

1) Konvensional 

Teknik penyusunan buku-buku hadis yang telah 

dilakukan ulama dahulu memang beragam dan banyak sekali 

macam-macamnya. Ada yang secara tematik, ada yang 

 
145 Arifuddin Ahmad, Paradigma Baru Memahami Hadis Nabi,(Cet. I, Jakarta: Renaisan, 

2005 M), h.97. 
146 ‘Abd al-Mahdī Ibn ‘Abd al-Qādir Ibn ‘Abd al-Hādī, ‘Ilm al-Jarh wa al-Ta’dīl Qawāidih 

wa Aimmatih, (cet. II: Kairo: Jāmi‘ah al-Azhar, 1419 H./1998 M.), h.98. 



 

 
 

berdasarkan nama perawi yang paling atas, dan ada juga yang 

yang berdasarkan alfabet arab. Sangat diperlukan beberapa 

metode takhrīj konvensional yang sesuai dengan teknik buku 

hadis yang ingin diteliti. Adapun metode yang digunakan 

adalah: 

a) dengan menggunakan salah satu lafal matan hadis; 

b) dengan menggunakan lafal pertama matan hadis; 

c) dengan menggunakan rawi a‘la; 

d) dengan menggunakan tema hadis; 

e) dengan menggunakan status hadis. 

2) Digital 

Metode digital adalah cara menulusuri hadis 

menggunakan aplikasi Maktabah Syamilah. 

Dari sekian metode yang ada, dalam pembahasan tentang 

 metode yang digunakan adalah takhrīj ,(mahkota)  تاج

berdasarkan kata tertentu dalam teks hadis dengan 

menggunakan kitab al-Mu‘jam al-Mufahras li Alfāẓ al-Hadīṡ al-

Nabawī karya A.J. Wensinck yang merupakan kitab indeksasi 

sembilan kitab hadis menggunakan lafal pertama matan hadis. 

Kata kunci yang digunakan dalam takhrīj hadis mahkota 

orang tua penghafal Al-Qur’ān adalah kata تاجا (mahkota) dan   من

 Kitab al-Mu‘jam al-Mufahras,147 memberi .قرأ القرآن وعمل بما فيه

petunjuk bahwa hadis tentang tājan terdapat di salah satu dari 

delapan kitab hadis dan kitab-kitab hadis yang lain. Secara 

lengkap hadis-hadis tersebut dapat dilihat pada tabel berikut. 

 
147. A.J Wensinck, Al-Mu’jam al-Mufahraz li Alfaz al-Hadis al-Nabawi, Juz 4, (Leiden, E.J. 

Brill, 1936), h. 469  



 

 
 

No Nama Kitab Hadis Lengkap 

1 Sunan Abi 

Dawud 

بن   عمرو  بن  أحمد  حدثنا  داود  أبو  قال 

بن   يحت   ي 
بن أخي  ابن وهب،  نا  أخي  الشح، 

أيوب، عن زبان بن فائد، عن سهل بن معاذ  

أن رسول الله صلٰ الله  أبيه،  ، عن  ي
الجهتن

بِمَا   وَعَمِلَ   
َ
رْآن

ُ
ق
ْ
ال  
َ
رَأ
َ
ق مَنْ  قال:  وسلم  عليه 

قِيَامَةِ 
ْ
ال يَوْمَ  اجًا 

َ
ت اهُ 

َ
وَالِد بِسَ 

ْ
ل
ُ
أ وْءُهُ  فِيهِ، 

َ
، ض

وْ  
َ
يَا، ل

ْ
ن
 
ي بُيُوتِ الد ِ

مْسِ فن
ا
وْءِ الش

َ
حْسَنُ مِنْ ض

َ
أ

ا
َ
ذِي عَمِلَ بِهَذ

َّ
مْ بِال

ُ
ك
 
ن
َ
مَا ظ

َ
مْ ف

ُ
 فِيك

ْ
ت
َ
ان
َ
 148. ك
 

2 Musnad 

Ahmad bin 

Hanbal 

قال أحمد حدثنا حسن، حدثنا ابن لهيعة، 

جدثنا زبان، عن سهل، عن أبيه، عن رسول 

الله صلٰ الله عليه وسلم أنه قال: من قال 

ي  
فن غرس  له  نبت  العظيم،  الله  سبحان 

بما   وعمل  فأكمله  القرآن  قرأ  ومن  الجنة، 

هو   تاجا  القيامة  يوم  والديه  ألبس  فيه، 

ي بيوت من بيوت 
أحسن من ضوء الشمس فن

الدنيا، لو كانت فيه، فما ظنكم بالذي عمل  

 149.به
 

3 Musnad Abi 

Ya’la al-

Musili 

ابن   حدثنا  همام،  أبو  حدثنا  يعلٰ  أبو  قال 

ي يحت  بن أيوب، عن زبان بن  
بن وهب، أخي 

، عن أبيه،  ي
فائد، عن سهل بن معاذ الجهتن

أن رسول الله صلٰ الله عليه وسلم قال: "  

 
148 Abū >Dāud Sulaimān bin al-Asy’aṡ bin Isḥāq bin Basyīr bin Syaddād bin ‘Amr al-Azdī 

al-Sijistānī, Sunan Abī Dāud, (Beirut: Dar al-Risalah al-‘alamiyah, 1430 H/2009 M, juz 2), hlm 
583-584. 

149 Abū‘Abdillāh Aḥmad bin Muḥammad bin Ḥanbal bin Hilāl bin Asad al-Syaibānī, 
Musnad al-Imām Aḥmad bin Ḥanbal, (Beirut: Muassasah al-Risalah,cet. 1, 1419 H/1998 
M)Juz 24, hlm 402-403) 



 

 
 

No Nama Kitab Hadis Lengkap 

ومن قرأ القرآن فأكمله وعمل بما فيه، ألبس  

من   أحسن  تاجا ضوءه  القيامة  يوم  والديه 

ي بيوت أهل الدنيا لو كانت  
ضوء الشمس فن

 150. فيه، فما ظنكم بالذي عمل بهما؟"
 

4 Mu’jam al-

Tabarani 

ي  حدثنا عبد الله بن وهيب الغزي، ثنا محمد بن أب 

ثنا رشدين، عن زبان بن فا د، عن سهل ئالشي، 

ي صلٰ الله   النت  عن  أبيه،  عن  أنس،  بن  معاذ  بن 

ي 
عليه وسلم قال: "من قال سبحان الله العظيم بتن

ي الجنة، ومن له  
قرأ القرآن فأحكمه وعمل بما    غرس فن

تاجا ضوءه أحسن من  القيامة  يوم  ألبس الله والديه  فيه 

 151. هذا القمر" 
 

5 Mustadrak 

al-Hakim 

أحمد بن   • أبو عبد الله محمد بن  حدثنا 

بن  إبراهيم  ثنا  إملاء،  ي 
القاضن موش 

ال الطاهر،  هيوسف  أبو  ثنا   ، ي
سنجابن

وهارون ابن سعيد، قالا: ثنا ابن وهب،  

فائد،   بن  زبان  أيوب، عن  بن  يحت   أنبأ 

، عن   ي
عن سهل بن معاذ بن أنس الجهتن

أبيه، أن رسول الله صلٰ الله عليه وسلم  

فيه   بما  وعمل  القرآن  قرأ  من   " قال: 

ضوءه   تاجا  القيامة  يوم  والده  ألبس 

ي ب
يوت الدنيا أحسن من ضوء الشمس فن

 
150 Ahmad bin ‘‘Alī bin al-Musanna al-Tamimi, Musnad Abi Ya‘lā al-Mūsilī, (Beirut: Dar al-

ṡaqāfah al-‘Arabiyah, cet.2, 1412H/1992M) Juz 3, hlm 65. 
151 Abi al-Qaim Sulaiman bin Ahmad al-Tabarani, Mu‘jam al-Ṭabarānī, (Kairo: Maktabah 

Ibn Taimiyah,1404 H/1983M)Juz 20, hlm 198. 



 

 
 

No Nama Kitab Hadis Lengkap 

عمل  بالذي  ظنكم  فما  فيه،  وكانت 

 .152به"

بمرو،   • ي 
فن الصي  محمد  بن  بكر  نا  أخي 

، ثنا  ي
حدثنا عبد الصمد بن الفضل البلخن

مكَي بن إبراهيم، ثنا بشي  بن مهاجر، عن  

أبيه   الله  عبد  عن   ، الأسلمي بريدة  بن 

ي الله عنه، قال: قال رسول الله صلٰ 
رضن

الله عليه وسلم: "من قرأ القرآن وتعلمه  

وعمل به ألبس يوم القيامة تاجا من نور 

ويكسى   الشمس،  ضوء  مثل  ضوءه 

الدنيا   بهما  يقوم  لا  حلتان  والديه 

بأخذ   فيقال:  كسينا؟  بما  فيقولان: 

 .  153ولدكما القرآن 

6 Syu’ab al-

Iman 

الله   عبد  بن  محمد  نا  أخي  ي 
البيهق  قال 

الحافظ، حدثنا أبو عبد الله محمد بن أحمد  

، حدثنا إبراهيم بن يوسف  بن   ي
موش القاضن

بن   الطاهر، وهارون  أبو  ، حدثنا  ي
الهسنجابن

سعيد قالا: حدثنا ابن وهب، عن يحت  بن  

أيوب، عن زبان بن فائد، عن سهل بن معاذ  

أبيه، عن رسول الله   عن   ، ي
الجهتن أنس  بن 

قال:"مَ  وسلم  عليه     نْ صلٰ الله 
َ
 رَ ق
َ
القرآن    أ

وعمل بما فيه ألبس والداه يوم القيامة تاجا،  
 

152 Abū Abdillah al-Hākim Muḥammad bin Abdullah bin Muḥammad bin Hamdawaih bin 
Nu‘aim bin al-Hakam bin al-Ḍabbī al-Ṭumhānī al-Naisābūrī, al-Mustadrak ‘alā al-Ṣahīhain, 
Juz 1. (Cet. 1; Beirut; Dār al-Kutub al-‘ilmiyyah, 1411 H/1990 M). h. 756. 

153 Abū Abdillah al-Hākim Muḥammad bin Abdullah bin Muḥammad bin Hamdawaih bin 
Nu‘aim bin al-Hakam bin al-Ḍabbī al-Ṭumhānī al-Naisābūrī, al-Mustadrak ‘alā al-Ṣahīhain, 
Juz 1. (Cet. 1; Beirut; Dār al-Kutub al-‘ilmiyyah, 1411 H/1990 M). h. 756-757. 



 

 
 

No Nama Kitab Hadis Lengkap 

بيوت   ي 
فن الشمس  ضوء  من  أحسن  ضوءه 

بالذي عمل   الدنيا لو كانت فيه، فما ظنكم 

 154به؟"
 

7 Syarh al-

Sunnah 

منصور   أبو  أنا  المليخي  الواحد  عبد  نا  أخي 

ثنا حميد بن   ي 
الزياب  أبو جعفر  أنا  ي 

السمعابن

زنجويه ثنا أبو الأسود ثنا ابن لهيعه عن زبان  

ي  د عن  ئهو ابن فا
سهل هو ابن معاذ الجهتن

ي صلٰ الله   النت  ي الله عنه عن 
أبيه رضن عن 

قال  أنه  وسلم  القرآن   " : عليه  قرأ  من 

يوم   والداه  ألبس  فيه  بما  وعمل  فأحكمه 

القيامة تاجا ضوءه أحسن من ضوء الشمس  

فما   فيه  لو كانت  الدنيا  بيوت  من  بيت  ي 
فن

  .155ظنكم بالذي عمل به 
 

 

2. I‘tibār dan Skema Sanad 

I‘tibar adalah menelusuri jalur-jalur hadis yang diriwayatkan 

secara menyendiri oleh seorang rawi untuk mengetahui apakah 

terdapat rawi yang bersekutu dalam riwayatnya atau tidak. Adapun 

tujuan i‘tibar adalah untuk mengetahui keadaan sanad hadis 

seluruhnya dilihat dari ada atau tidak adanya pendukung berupa 

periwayat yang berstatus mutābi’ atau syāhid. 

 
154 Abi bakr Ahmad bin al-Husain al-Baihaqī, Syu‘ab al-Īmān, (Kairo: Maktabah al-Rusyd, 

cet. 1, 1423 H/2003 M), Juz 3, hlm 342. 
155 Muhyi al-Sunnah Abū Muḥammad al-Husain bin Mas’ud bin Muḥammad bin al-Farra 

al-Bagāwī al-Syāfi‘ī, Syarḥ al-Sunnah,(Beirut: Maktabah al-Islami, 1403 H/1983 M, cet.II), juz. 
4, h.436. 



 

 
 

 

Berdasarkan skema di atas tergambar ada tujuh perawi yang 

meriwayatkan hadis. Abū Dāwud menerima dari satu orang gurunya 

yang membentuk menjadi satu jalur sanad, al-Baihaqī menerima 

hadis dari satu orang gurunya membentuk satu jalur, Abū Ya‘lā 

menerima hadis dari satu orang gurunya membentuk menjadi satu 

jalur, al-Ṭabarānī menerima hadis dari satu orang gurunya 

membentuk satu jalur, al-Bagawī menerima hadis dari satu orang 

gurunya membentuk menjadi satu jalur, Aḥmad bin Ḥanbal menerima 

hadis dari dari satu orang gurunya membentuk menjadi satu jalur, 



 

 
 

sedangkan al-Ḥākim menerima hadis dari 2 orang gurunya 

membentuk 2 jalur. 

Jika sanad Abū Dāwud ditetapkan sebagai hadis utama, maka 

muttabi‘-nya datang dari al-Baihaqī, Abū Ya’lā, al-Ṭabarāni, al-Bagawī, 

Ahmad bin Hanbal dan al-Ḥākim. Sedangkan syahid-nya ada satu yang 

datang dari al-Ḥākim. Jumlah jalur sanad yang sampai kepada Nabi 

sebanyak 8 jalur dan semuanya bersambung kepada Nabi.  

 

3. Kritik Sanad 

a. Mata Rantai Periwayatan 

1) Riwayat Abū Dāwud 

Hadis riwayat Abū Dāwud perihal memiliki redaksi 

lengkap sebagai berikut. 

نا ابن وهب،  قال أبو داود حدثنا   أحمد بن عمرو بن الشح، أخي 

ي يحت  بن أيوب، عن زبان بن فائد، عن سهل بن معاذ  
بن أخي 

، عن أبيه، أن رسول الله صلٰ الله عليه وسلم قال: مَنْ   ي
الجهتن

وْءُهُ  
َ
قِيَامَةِ، ض

ْ
اجًا يَوْمَ ال

َ
اهُ ت

َ
بِسَ وَالِد

ْ
ل
ُ
 وَعَمِلَ بِمَا فِيهِ، أ

َ
رْآن

ُ
ق
ْ
 ال
َ
رَأ
َ
ق

حْسَنُ 
َ
مَا    أ

َ
ف مْ 

ُ
فِيك  

ْ
ت
َ
ان
َ
وْ ك
َ
ل يَا، 

ْ
ن
 
الد بُيُوتِ  ي  ِ

فن مْسِ 
ا
الش وْءِ 

َ
ض مِنْ 

ا
َ
ذِي عَمِلَ بِهَذ

َّ
مْ بِال

ُ
ك
 
ن
َ
 . ظ

Dari hadis tersebut, dapat digambarkan mata rantai 

periwayatannya sebagaimana skema berikut. 



 

 
 

  

2) Riwayat Ahmad bin Hanbal 

Hadis riwayat Ahmad bin Hanbal memiliki redaksi 

lengkap sebagai berikut. 

ابن   حدثنا  حسن،  حدثنا  أحمد  عن  قال  زبان،  حدثنا  لهيعة، 

سهل، عن أبيه، عن رسول الله صلٰ الله عليه وسلم أنه قال:  

ي الجنة، ومن قرأ القرآن  
سبحان الله العظيم، نبت له غرس فن

فأكمله وعمل بما فيه، ألبس والديه يوم القيامة تاجا هو أحسن  

ي بيوت من بيوت الدنيا، لو كانت فيه، فما  
من ضوء الشمس فن

 مل به. ظنكم بالذي ع

Mata rantai periwayatannya dapat digambarkan 

sebagai berikut. 

Rasu>lulla>h saw. 

Mu‘a>z| bin Anas 

Sahl bin Mu‘a>z| 

Zabba>n bin Fa>id 

Yahya> bin Ayyu>b 

Ibn Wahb 

Ahmad bin Amru bin al-Sarrah (Abū al-Ṭ}a>hir) 

Abu> Da>wud 



 

 
 

 

3) Riwayat Abū Ya‘lā al-Mūṣilī 

Hadis riwayat Abū Ya‘lā al-Mūṣilī memiliki redaksi 

lengkap sebagai berikut. 

ي يحت   
بن أبو يعلٰ حدثنا أبو همام، حدثنا ابن وهب، أخي  قال 

، عن   ي
الجهتن بن معاذ  فائد، عن سهل  بن  أيوب، عن زبان  بن 

أبيه، أن رسول الله صلٰ الله عليه وسلم قال: " ومن قرأ القرآن  

ضوءه   تاجا  القيامة  يوم  والديه  ألبس  فيه،  بما  وعمل  فأكمله 

ي بيوت أهل الد
نيا لو كانت فيه، فما  أحسن من ضوء الشمس فن

 . ظنكم بالذي عمل بهما

Hadis di atas bila ditarik mata rantai periwayatannya, 

maka dapat digambarkan sebagai berikut. 

Rasu>lulla>h saw. 

Mu‘a>z| bin Anas 

Sahl bin Mu‘a>z| 

Zabba>n bin Fa>id 

Ibn Lahī‘ah 

Hasan 

Ahmad bin Hanbal 



 

 
 

 

4) Riwayat Al-Ṭabrāni 

Hadis riwayat Al-Ṭabrāni memiliki redaksi lengkap 

sebagai berikut. 

ي الشي، ثنا   حدثنا عبد الله بن وهيب الغزي، ثنا محمد بن أب 

رشدين، عن زبان بن فائد، عن سهل بن معاذ بن أنس، عن أبيه، 

الله  سبحان  قال  "من  قال:  وسلم  عليه  الله  صلٰ  ي  النت  عن 

ي الجنة، ومن قرأ القرآن فأحكمه وعمل  
ي له غرس فن

العظيم بتن

تاجا ضوءه أحسن من هذا    بما فيه ألبس الله والديه يوم القيامة

 . القمر

Mata rantai periwayatannya dapat digambarkan 

sebagai berikut. 

Rasu>lulla>h saw. 

Mu‘a>z| bin Anas 

Sahl bin Mu‘a>z| 

Zabba>n bin Fa>id 

Yahya> bin Ayyu>b 

Ibn Wahb 

Abu> Hamma>m 

Abu> Ya‘la> al-Mu>ṣilī 



 

 
 

 

5) Riwayat al-Ḥākim 

Dalam penelusuran, Al-Ḥākim meriwayatkan hadis 

dalam dua redaksi dan jalur sanad yang berbeda. Adapun 

hadis yang pertama memiliki redaksi lengkap sebagai 

berikut. 

ي إملاء، ثنا  
حدثنا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن موش القاضن

ابن   وهارون  الطاهر،  أبو  ثنا   ، ي
الهسنجابن يوسف  بن  إبراهيم 

سعيد، قالا: ثنا ابن وهب، أنبأ يحت  بن أيوب، عن زبان بن فائد،  

، عن أبيه، أن رسول الله صلٰ   ي
عن سهل بن معاذ بن أنس الجهتن

أ القرآن وعمل بما فيه ألبس والده الله عليه وسلم قال: " من قر 

ي بيوت الدنيا 
يوم القيامة تاجا ضوءه أحسن من ضوء الشمس فن

 . وكانت فيه، فما ظنكم بالذي عمل به

Hadis di atas bila ditarik mata rantai periwayatannya, 

maka dapat digambarkan sebagai berikut. 

Rasu>lulla>h Saw 

Mu‘a>z| bin Anas 

Sahl bin Mu‘a>z| 

Zabba>n bin Fa>id 

Risydīn 

Muhammad bin Abī al-Sirrī 

Abdulla>h bin Wuhaib al-Gazzī 

Al-Ṭabra>nī 



 

 
 

 

Adapun hadis yang kedua memiliki redaksi lengkap 

sebagai berikut. 

بن   الصمد  عبد  حدثنا  بمرو،  ي 
فن الصي  محمد  بن  بكر  نا  أخي 

، ثنا مكَي بن إبراهيم، ثنا بشي  بن   ي
مهاجر، عن عبد  الفضل البلخن

ي الله عنه، قال: قال رسول 
، عن أبيه رضن الله بن بريدة الأسلمي

به  وعمل  ىتعلمه  القرآن  قرأ  "من  وسلم:  عليه  الله صلٰ الله 

الشمس،   ضوء  مثل  ضوءه  نور  من  تاجا  القيامة  يوم  ألبس 

ويكسى والديه حلتان لا يقوم بهما الدنيا فيقولان: بما كسينا؟  

 . لقرآنفيقال: بأخذ ولدكما ا

Mata rantai periwayatan hadis di atas dapat 

digambarkan sebagai berikut. 

Abu> al-Ṭa>hir 

Rasu>lulla>h Saw 

Mu’a>z| bin Anas 

Sahl bin Mu’a>z| 

Zabba>n bin Fa>id 

Yahya> bin Ayyu>b 

Ibn Wahb 

Ha>ru>n bin Sa’īd 

Ibra>hīm bin Yu>suf al-Hisinja>nī 

Abu> ‘Abdilla>h Muhammad bin Ahmad bin Mu>sa> al-Qa>ḍī 

Al-Ḥa>kim 



 

 
 

 

6) Riwayat al-Baihaqī 

Hadis riwayat al-Baihaqī memiliki redaksi lengkap 

sebagai berikut. 

نا محمد بن عبد الله الحافظ، حدثنا أبو عبد   ي أخي 
قال البيهق 

بن   إبراهيم  حدثنا   ، ي
القاضن موش  بن  أحمد  بن  محمد  الله 

، حدثنا أبو الطاهر، وهارون بن سعيد قالا:   ي
يوسف الهسنجابن

أيوب، عن زبان بن فائد، عن   حدثنا ابن وهب، عن يحت  بن 

، عن أبيه، عن ر  ي
سول الله صلٰ  سهل بن معاذ بن أنس الجهتن

الله عليه وسلم قال:"من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس والداه  

بيوت  ي 
فن الشمس  ضوء  من  أحسن  ضوءه  تاجا،  القيامة  يوم 

 . الدنيا لو كانت فيه، فما ظنكم بالذي عمل به

Mata rantai periwayatan hadis di atas dapat 

digambarkan sebagai berikut. 

Rasu>lulla>h saw. 

Buraidah al-Aslamī 

‘Abdulla>h bin Buraidah 

Basyīr bin Muha>jir 

Makkī bin Ibra>hīm 

‘Abd al-Ṣamad bin al-Fadhl al-Balkhī 

Bakr bin Muhammad al-Ṣairafī 

Al-Ḥa>kim 



 

 
 

 

7) Riwayat al-Bagawī 

Hadis riwayat al-Bagawī memiliki redaksi lengkap 

sebagai berikut. 

أخبرنا عبد الواحد المليحي أنا أبو منصور السمعاني أنا أبو جعفر الزياتي ثنا حميد 
بن زنجويه ثنا أبو الأسود ثنا ابن لهيعه عن زبان هو ابن فائد عن سهل هو ابن 

وسلم أنه قال: من معاذ الجهني عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه  
قرأ القرآن فأحكمه وعمل بما فيه ألبس والداه يوم القيامة تاجا ضوءه أحسن من 
 ضوء الشمس في بيت من بيوت الدنيا لو كانت فيه فما ظنكم بالذي عمل به.

Al-Baihaqī 

Abu> al-Ṭa>hir 

Rasu>lulla>h saw. 

Mu‘a>z| bin Anas 

Sahl bin Mu‘a>z| 

Zabba>n bin Fa>id 

Yahya> bin Ayyu>b 

Ibn Wahb 

Ha>ru>n bin Sa‘īd 

Ibra>hīm bin Yu>suf al-Hisinja>nī 

Abu> ‘Abdilla>h Muhammad bin Ahmad bin Mu>sa> al-Qa>ḍī > 

Muhammad bin ‘Abdilla>h al-Ḥa>fiz}} 



 

 
 

Dari hadis tersebut, dapat digambarkan mata rantai 

periwayatannya sebagaimana skema berikut. 

 

b. Perawi: Keadilan dan Kedabitan 

1) Riwayat Abu  Da wud  

a) Abū Dāwud 

Nama lengkapnya ialah Sulaimān bin al-Asy‘aṠ bin Isḥaq 

bin Basyīr bin Syaddād al-Azdī al-Sajastānī, lahir pada tahun 

202 Hijriah.156 Beliau seorang imam ahli hadis di zamannya 

 
156 Syams al-Dīn Abū ‘Abdillah Muḥammad bin Ahmad bin ‘Usmān bin Qaimaz al-Żahabī, 

Siyar A‘lām al-Nubalā’,(Beirut: Muassasah al-Risālah, 1405 H/1985 M), Juz 13, h. 203-204. 

Rasu>lulla>h saw. 

Mu‘a>z| bin Anas 

Sahl bin Mu‘a>z| 

Zabba>n bin Fa>id 

Ibn Lahī‘ah 

Abu> al-Aswad 

Humaid bin Zanjawaih 

Abu> Ja‘far al-Rayya>nī 

Abu> Mansu>r al-Sam‘a>nī 

‘Abd al-Wa>hid al-Malīhī 

Al-Bagawī 



 

 
 

yang berasal dari sajastan. Beliau banyak melakukan 

perjalanan rihlah ilmiah dan wafat di Basrah tahun 275 H. 

Beliau memiliki kitab sunan yang termasuk kutub sittah.157 

Diantara guru-guru beliau adalah Muslim bin Ibrāhīm, 

Sulaimān bin Ḥarb, Abā ‘Umar al-Hauḍī, Isḥaq bin Rahawaih 

dan ṭabaqat-nya di Khurasan, Ahmad bin Hanbal dan ṭabaqat-

nya di Baghdad, Qutaibah bin Sa‘īd di Balkha, Ahmad bin Ṣālih 

dan para perawi yang lain di Mesir.158 Adapun murid-muridnya 

diantaranya adalah anaknya sendiri yaitu ‘Abdullah, Abū 

‘Abdarrahmān al-Nasāī, Ahmad bin Muhammad bin Hārūn al-

Khallāl, ‘Alī bin al-Ḥusain bin al-‘Abd, Muhammad bin Makhlad 

al-Dawrī, Ismā‘īl bin Muhammad al-Ṣaffār, Ahmad bin Salmān 

al-Najjād, dan lain-lain159. 

Ibn Ḥajar berkata mengenai Imam Abū Dāwud, berkata 

Maslamah bin Qāsim: “Dia (Abū Dāwud) adalah orang Ṡiqah, 

zuhud, mengetahui hadis, dan imam di zamannya”160. Berkata 

Abū Ḥātim bin Ḥibbān: Abū Dawud aḥadu aimmati al-dunyā 

fiqhan wa ‘ilman wa ḥifẓan wa nuskan wa wara‘an wa itqānan, 

jama‘a wa ṣannafa wa żabba ‘an al-sunan (Abū Dāwud adalah 

salah seorang imam di dunia dalam fiqh, ‘ilmu, hafalan, zuhud, 

wara‘, mutqin, menghimpun dan menyusun kitab sunan)161. 

b) Ahmad bin Amru al-Sarah 

 
157 Abū Bakr Ahmad bin ‘Alī bin ṡabit bin Ahmad bin Mahdī al-Khaṭīb al-Bagdādī, Tārīkh 

Bagdād, (Cet. II; Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah), Juz 9, h. 60. 
158 Al-Żahabi, Siyar A‘lām al-Nubalā’, juz 13, hlm 205. 
159 Al-Bagdādī, Tārīkh Bagdād, Juz 9,hlm 57. 
160 Ahmad bin ‘Alī bin Ḥajar Syihāb al-Dīn al-‘Asqalānī al-Syāfi‘ī, Tahżīb al-Tahżīb, (Cet. I; 

Syiria: Muassasah al-Risālah, 1435 H/2014 M) Juz 2, hlm 83. 
161 Al-Żahabī, Siyar A‘lām al-Nubalā’, Juz. 13, h. 212 



 

 
 

Nama lengkapnya adalah Ahmad bin Amrū bin 

‘Abdullah bin ‘Amru bin al-Sarh al-Qurasyī al-Umawī Abū al-

Ṭāhir al-Misrī.162 Wafat hari Senin, 14 Zul Qa’dah 250 H163. 

Diantara guru beliau adalah Ibn ‘Uyainah, Ibn Wahb dan 

sebagainya164. Adapun murid beliau adalah Muhammad bin 

Abdullāh bin al-Mustaurid, Ibrāhīm bin Yūsuf al-Rāzī165, 

Muslim, Abū Dāwud, al-Nasāī, dan Ibn Mājjah166. 

Imam Suyūṭī berkata, Imam Abū Hātim berkata: “Dia 

orang yang Ṡiqah, paham, termasuk orang-orang ṣālih yang 

Ṡabat. Disebutkan oleh Ibn Farḥūn dan berkata: “Dia adalah 

orang faqīh, Ṡiqah dan ṣadūq”.167 Berkata Imam al-Żahabi: “Di-

ṡiqah-kan oleh Ibn Yūnus”.168 Dan berkata Imam al-Ḥanafī, 

berkata Maslamah Ibn Qāsim dalam kitab Al-Ṣilah, 

bahwasannya dia adalah orang Mesir yang ṡiqah.”169 

Dengan demikian, riwayat Abū Dāwud dari Ahmad bin 

Amru dengan ṣigat ḥaddaṡanā dapat dijelaskan sebagai 

berikut. 

(1) Abū Dāwud sebagai murid yang lahir tahun 204 H serta 

meninggal tahun 275 H, memungkinkan adanya 

pertemuan dengan Ahmad bin Amru selaku guru yang 

 
162 Jamāl al-Dīn Abī al-Ḥajjāj Yūsuf al-M’Īzzī, Tahżīb al-Kamāl fī Asmā’ al-Rijāl, (Cet. II; 

Beirut: Muassasah al-Risālah, 1403 H/1983 M) Juz. 1, h. 415 
163 Abdul Rahman bin Abī Bakr, Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī, Ḥusn al-Muḥāḍarah fī Tārīkh Miṣr 

wa al-Qāhirah,(Mesir: Dar Ihyā’ al-Kutub al-‘Arabiyyah, 1967 M/1387 H).  Juz 1, hlm 309. 
164 Ibn Ḥajar, Tahżīb al-Tahżīb, Juz. 1, h. 38 
165 Mugaltāi bin Qalīj bin ‘Abdullah al-Bakjarī al-Misrī al-Ḥakarī al-Ḥanafī, Ikmāl Tahżīb 

al-Kamāl fī Asmā al-Rijāl,(Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2011 M).  Juz 1, h. 154 
166 Al-Suyuti, Ḥusn al-Muḥāḍarah fī Tārīkh Miṣr wa al-Qāhirah, Juz. 1, h. 309. 
167 Al-Suyūtī, Ḥusn al-Muḥāḍarah fi Tārīkh Misr wa al-Qāhirah, Juz. 1, h. 309. 
168 Al-Żahabī, Tārīkh al-Islām wa Wafayāt al-Masyāhīr wa al-A‘lām,(Cet. I; Beirut: Dār al-

Garb al-Islāmī, 1424 H/2003 M), Juz. 6, h. 786. 
169 Al-Ḥanafī, Ikmāl Tahżīb al-Kamāl fī Asmā’ al-Rijāl, Juz 1, h. 154. 



 

 
 

wafat 250 H, sebab jika mengacu pada standar minimal 15 

tahun usia periwayatan, maka Abū Dāwud memiliki waktu 

31 tahun untuk meriwayatkan hadis dari Ahmad bin Amru. 

(2) Dalam daftar nama guru-guru Abū Dāwud tidak tercantum 

nama Ahmad bin al-Sarah langsung, akan tetapi dengan 

lafaz khalq bi misr (perawi-perawi  di Mesir), maka ini 

sudah menunjukkan Ahmad bin al-Sarah ada di dalamnya, 

karena Ahmad bin al-Sarah berasal dari Mesir. Sedangkan 

dalam daftar nama-nama murid Ahmad bin al-Sarah 

peneliti tidak menemukan terdapat namanya  Abū Dāwud. 

(3) Peneliti menilai keduanya merupakan rawi yang adil dan 

dabit dengan melihat beberapa penelian ulama kritikus 

hadis dengan ungkapan-ungkapan siqah, saduq, 

salih,sabat, dan lain-lain sebab dengan penilain tersebut 

aspek keadilan serta kedabitan rawi terpenuhi. 

(4) Abū Dāwud banyak melakukan rihlan ‘ilmyah ke berbagai 

tempat sehingga memungkinkan keduanya bertemu. 

c) Ibn Wahb 

Nama lengkapnya adalah ‘Abdullah bin Wahab bin 

Muslim al-Fihrī al-Miṣrī. Lahir pada tahun 125 H, dan wafat 

tahun 197 H. Diantara guru beliau adalah Ibn Juraij, Yūnus bin 

Yazīd, Ḥanẓalah bin Abī Sufyān, Yahyā bin Ayyūb al-Misrī dan 

selainnya.170 Adapun murid-muridnya ‘Abd al-Rahmān bin 

Mahdī, Aṣbag bin al-Faraj, Ahmad bin Ṣālih, al-ḤāriṠ bin Miskīn, 

Abū Tāhir bin al-Sarah dan lain-lain.171 

 
170 Al-Żahabī, Siyar A‘lām al-Nubalā,’ Juz 9, hlm 223. 
171 Al-Żahabī, Siyar a‘lām al-Nubalā’, juz 9, hlm 224. 



 

 
 

Ibn Ḥajar berkata, telah berkata Ibn Abī KhaiṠamah 

menukil dari Ibn Ma‘īn: “Ibn wahb orang yang Ṡiqah”. Abi 

Hātim menukil dari bapaknya tentang Ibn Wahab: “ṣāliḥ al-

ḥadīṡ, ṣadūq, lebih aku cintai dari al-Walīd bin Muslim dan 

hadisnya jauh lebih ṣaḥīḥ darinya”. Abī Hātim juga menukil 

dari Abī Zur‘ah, dia mengatakan: “aku tidak mengetahui suatu 

hadis yang aku pernah melihat darinya yang tidak ada 

dasarnya melainkan dia orang yang Ṡiqah”. Berkata Ibn ‘adī: 

Ibn Wahb termasuk orang yang mulia dan Ṡiqah. Berkata Ibn 

Sa‘ad: “‘Abdullah Ibn Wahb adalah orang yang banyak ilmunya, 

Ṡiqah yang mana beliau mengatakan ḥadaṡanā padahal beliau 

mentadlisnya”. Berkata al-‘Ajlī: “orang Mesir yang Ṡiqah, 

pemilik sunnah, orang yang ṣāliḥ, pemilik āṡār”.172 

Abū al-Ḥasan al-Maimūni berkata: “aku mendengar Abā 

‘Abdillah menceritakan tentang Ibn Wahb:”dia adalah orang 

berakal, beragama, bagus fisiknya”. Abū Tālib menukil dari 

imam Ahmad bin Hanbal berkata: “ ‘Abdullah bin Wahb Sahih 

hadisnya, mampu memisahkan hadis yang di dapat melalui al-

sima‘ dengan hadis yang dia dapatkan melalui al-‘araḍ 

(membaca dihadapan syekh dari hafalannya), mampu 

memisahkan antara satu hadis dengan hadis yang lain. Betapa 

sahih hadisnya, dan betapa Ṡabat Ibn Wahab”.173 

Dengan demikian, riwayat Ahmad bin Amru dari Ibn 

Wahab dengan ṣigat akhbaranā dapat dijelaskan sebagai 

berikut; 

 
172 Ibn Ḥajar al-‘Asqalāni, Tahżīb al-Tahżīb, Juz 2, h. 453-454 
173 Al-M’Īzzī, Tahżīb al-Kamāl fī Asmā al-Rijāl, Juz 16, hlm 282 



 

 
 

(1) Ahmad bin al-Sarah sebagai murid yang wafat pada tahun 

250 H, memngkinkan adanya pertemuan dengan Ibn Wahb 

selaku guru yang wafat tahun 197 H, karena jarak wafat 

diantara keduanya 53 tahun, ditambah lagi dengan 

keberadaan Ahmad bin al-Sarah dalam daftar nama murid-

murid Ibn Wahb dan nama Ibn Wahb dalam daftar guru 

Ahmad bin al-Sarah memperkuat ketersambungan riwayat 

keduanya dengan sigat akhbarana. 

(2) Dalam daftar nama guru-guru Ahmad bin al-Sarah telah 

tercantum nama Ibn Wahb, begitu juag sebaliknya, dalam 

daftar nama murid-murid Ibn Wahb terdapat nama Ahmad 

bin al-Sarah. 

(3) Peneliti menilai keduanya merupakan rawi yang adil dan 

dabit dengan melihat beberapa penilaian ulama kritikus 

hadis dengan ungkapan -ungkapan siqah, salih al-hadis, 

saduq, dan lain-lain. Sebab dengan penilaian tersebut aspek 

keadilan serta kedabitan rawi terpenuhi. 

(4) Keduanya merupakan penduduk mesir sehingga 

memungkinkan terjadinya proses periwayatan hadis. 

d) Yahyā bin Ayyūb 

Nama lengkapnya Yahyā bin Ayyūb Abū al-‘Abbas al-

Gāfiqī al-Miṣrī174. Ulamanya penduduk mesir dan Muftinya 

mereka. Diantara gurunya adalah Abī Qubail, Yazīd bin Abī 

Habīb, Zabbān bin Fāid, Zaid bin Jabīrah175. Adapun murid-

muridnya adalah Ibn Wahb, Abū ‘Abd al-Rahmān al-Muqri’, 

 
174 Al-Żahabī, Siyar A‘lām al-Nubalā’, juz 8, h. 5. 
175 Al-Żahabī, Siyar A‘lām al-Nubalā’, juz. 8, h. 5. 



 

 
 

Sa‘īd bin Abī Maryam, dan Sa‘īd bin ‘Afir.176 Wafat pada tahun 

168 H.177 

Ibn Ḥajar berkata, telah berkata ‘Abdullah bin Ahmad 

menukil dari bapaknya bahwa Yahyā bin Ayyūb adalah orang 

yang buruk hafalannya. (Maḥall Yahyā al-ṣidq, yuktab ḥadīṡuh 

wa la yuhtaj bih (jujur, hadisnya dapat ditulis tapi tidak dapat 

dijadikan hujjah). Berkta al-Ājirī dari Ibn Ayyūb:”ṡiqah”. Dan 

berkata al-Nasai: “laisa bih ba’sun”(tidak bermasalah). dan 

berkata untuk sekali lagi:”laisa bi al-qawi”(tidak kuat). Ibn 

Hibbān menyebutnya di dalam al-Ṡiqāt. Berkata Ibn Sa‘ad: 

“munkar al-ḥadīṡ” (periwayat hadis munkar). Berkata al-

Dāruqutnī: “fi ba‘ḍi ḥadīṡihī iṭṭirāb” (pada sebagian hadisnya 

iṭṭirāb).  Berkata al-Tirmiżī menukil dari al-Bukhārī: “ṡiqah”. 

Berkata Ya‘qūb bin Sufyān: “kāna ṡiqah ḥāfiẓan” (ṡiqah, hāfiẓ). 

Berkata al-Ḥākim Abū Ahmad: “iżā ḥadaṡa min ḥifẓihī yukhti’ 

wa mā ḥadaṡa min kitāb fa laisa bihi ba’sun” (apabila terjadi di 

hafalannya maka dia melakukan kesalahan, dan apabila terjadi 

pada kitabnya maka tidak bermasalah).178 

Dengan demikian, Riwayat Ibn Wahb dari Yahyā bin 

Ayyūb dengan ṣigat akhbaranī dapat dijelaskan sebagai 

berikut: 

(1) Ibn Wahb yang lahir pada tahun 125 H dan wafat pada 

tahun 197 H memungkin adanya pertemuan dengan 

gurunya yang wafat 168 H. karena jarak wafat di antara 

 
176 Al-Żahabī, Mīzān al-I‘tidāl fī Naqd al-Rijāl,(Beirut: Dār al-Makrifat, 1964 M/1382 H), 

Juz. 4, h. 362. 
177 Al-Żahabī, Tārīkh al-Islām wa Wafayāt al-Masyāhīr wa al-A‘lam, Juz 4, hlm 539. 
178 Ibn Ḥajar al-‘Asqalāni, Tahżīb al-Tahżīb, juz. 4 , h. 342-343. 



 

 
 

keduanya 29 tahun, ditambah lagi dengan keberadaan Ibn 

Wahb dalam daftar nama-nama murid Yahyā bin Ayyūb 

dan nama Yahyā bin Ayyūb dalam daftar nama-nama guru 

Ibn Wahb memperkuat ketersambungan riwayat 

keduanya dengan sigat akhbarana. 

(2) Dalam daftar nama guru-guru Ibn Wahb telah tercantum 

nama Ibn Yahyā bin Ayyūb, begitu juag sebaliknya, dalam 

daftar nama murid-murid Yahyā bin Ayyūb terdapat nama 

Ibn Wahb. 

(3) Peneliti menilai  Yahyā bin Ayyūb adalah pribadi yang 

dipermasalahkan oleh para ulama. Sekalipun banyak 

ulama yang menganggapnya memliki kredibilitas yang 

baik, namun dia adalah sosok yang memiliki hafalan yang 

lemah. Sehingga Yahyā bin Ayyūb adalah sosok tidak dabit 

atau dinilai sebagai ṣadūq. Berbeda dengan muridnya Ibn 

Wahb adalah sosok yang adil dan dabit. 

(4) Keduanya merupakan penduduk mesir sehingga 

memungkinkan terjadinya proses periwayatan hadis. 

e) Zabbān bin Fāid 

Nama lengkapnya adalah Zabbān bin Fāid, Abū Juwainī 

al-Miṣrī. Wafat pada tahun 155 H. diantara guru-gurunya 

adalah Sahl bin Mu‘āz bin Anas. Adapun murid beliau adalah al-

Laiṡ dan Ibn Lahī‘ah179, Risydīn bin Sa‘ad, Sa‘īd bin Abi Ayyūb, 

Yahyā bin Ayyūb.180 

 
179 Al-Żahabī, Tārikh al-Islām wa Wafayāt al-Masyāhīr wa al-A‘lām, Juz 4, h. 49. 
180 Al-M’Īzzī, Tahżīb al-Kamāl fī Asmā’ al-Rijāl, (Beirut: Muassasah al-Risalah, cet. 2 1987 

M/1407H), Jilid 9, h. 282 



 

 
 

Berkata Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, dari bapaknya: 

“AhādīṠuhū manākir (periwayat yang hadis-hadisnya 

dianggap munkar), dan berkata Yaḥyā; ḍa‘īf. Berkata Ibn 

Ḥibbān; lā yuhtajju bih. Dan berkata al-Rāzī; ṣāliḥ181. Telah 

berkata Abū Bakr bin Abī KhaiṠamah, dari Yahyā bin Ma‘īn: 

“syaikhun da‘if”(guru yang lemah)”. Berkata Abū Ḥātim: syaikh 

ṣālih. Berkata Ibn Hibbān: “munkar al-hadiṡ Jiddan yatafarradu 

‘an Sahl bin Muadz bi nuskhah  kaannaha maudū‘ah la yuhtajju 

bih”(sangat munkarul hadis, hanya dia sendiri yang 

meriwayatkan suatu naskah dari sahl bin Muadz, seakan-akan 

naskahnya dipalsukan, dia tidak bisa dipakai hujjah). Berkata 

al-Sājī:” ‘indahu manākir”.182 Wa żakarahu al-‘Uqailī fī jumlah 

al-Du‘afā’ (disebutkan oleh al- ‘Uqailī di kitab al-Du‘afā’)183.  

Dengan demikian, Riwayat Yahyā bin Ayyūb dari 

Zabbān bin Fāid dengan ṣigat ‘an dapat dijelaskan sebagai 

berikut: 

(1) Yahyā bin Ayyūb yang wafat pada tahun 168 H 

memungkinkan adanya pertemuan dengan Zabbān bin 

Fāid yang wafat pada tahun 155 H. 

(2) Keduanya merupakan penduduk Mesir sehingga 

memungkinkan adanya pertemuan. 

(3) Peneliti menilai Yahyā bin Ayyūb sebagai orang yang 

ṣadūq, sedangan Zabbān bin fāid adalah munkar al-hadis. 

 
181 ‘Abd al-Raḥmān bin al-Jauzī, al-Ḍu‘afā’ wa al-Matrūkīn, (Beirut: Dār al-Kutub al-

‘Ilmiyyah, 1406 H/1986 M). Juz. 1, h. 292. 
182 Ibn Ḥajar al-‘Asqalani, Tahżīb al-Tahżīb, Juz. 1, h. 261-259. 
183  Al-Ḥanafī, Ikmāl Tahżīb al-Kamāl, Juz. 3. h. 87. Abī Ja‘far Muḥammad bin ‘Amru bin 

Mūsā bin Ḥammaād al-‘Uqailī, Kitāb al-Ḍu‘afā’, (Riyāḍ: Dār al-Ṣami‘ī,1420 H/2000 M). Juz. 1, 
h. 454. 



 

 
 

f) Sahl bin Mu‘āż 

Nama lengkapnya adalah Sahl bin Mu‘āz bin Anas al-

Juhanī, tinggal di Mesir.184 Dia memiliki Nuskah dari 

bapaknya.185 Wafat pada tahun 120 H.186 

Berkata Ibn Hajar, Ibn Ma‘īn berkata:”ḍa‘īf”187. Ibn 

Hibbān menyebutkan di dalam al-Ṡiqāt berkata: “Sahl bin 

Mu‘āż bin Anas al-Juhanī, yarwī ‘an abīh, rawā ‘anhu yazīd bin 

Abī Ḥubaib, wa zabbān bin Fāid, ‘adāduh fī ahl Miṣr,  la yu‘tabar 

hadīṡuh mā kāna min Riwāyah Zabbān bin Fāid ‘anh”, wa qāla fī 

al-majrūhīn: munkar al-hadis jiddan a waqa‘a al-takhliṭ fi 

hadīṠih minhu aw min zabban, fa in kāna min aḥadihimā fa al-

akhbār al-latī rawāhā sāqiṭah, wa innamā isytabah hażā, lianna 

rāwiyahā ‘an sahl bin mu‘āż, zabbān bin illā al-syai’ ba‘d al-syai’, 

wa zabbān lais bi syai’. (Sahl bin Mu‘āż bin Anas al-Juhanī 

meriwayatkan dari bapaknya, adapun yang meriwayatkan 

darinya Yazīd bin Abī Ḥubaib dan Zabbān bin Fāid, tergolong 

penduduk Mesir, hadisnya tidak dapat dijadikan i’tibar selama 

ada riwayat Zabbān bin Fāid darinya. berkata di dalam al-

majrūhīn: sangat munkar al-hadis, saya tidak tahu apakah 

terjadinya takhlit/ikhtilat di dalam hadisnya itu dari Sahl bin 

Mu‘āż sendiri atau dari Zabbān bin Fāid? Tapi jika dari dari 

salah satunya baik itu Sahl atau Zabbān, maka hadis-hadis yang 

diriwayatkan oleh mereka itu gugur, hanya saja di sini ada 

 
184 Al-Suyūṭī, Ḥusn al-Muḥādarah fi Tārīkh Misr wa al-Qāhirah, Juz 1, h. 268 
185 Al-Żahabī, Tārīkh al-Islām wa Wafayāt al-Masyāhīr wa al-A‘lām, Juz 3, h. 245 
186 Al-Żahabī, Tārīkh al-Islām wa Wafayāt al-Masyāhīr wa al-A‘lām, Juz 3, h. 245 
187 Ibn Ḥajar al-‘Asqalānī, Tahżīb al-Tahżīb, Juz. 2, h. 126. Abī Ḥafṣ ‘Umar bin Aḥmad bin 

Syāhīn,Tārīkh Asmā’ al-Ḍu‘afā’ wa al-Każżābīn, ( h.95 



 

 
 

isytibah (keserupaan/kesamaran), karena perawi dari hadis-

hadis dari Sahl bin Mu‘āż adalah seorang Zabbān kecuali 

sesuatu setelah sesuatu, sementara Zabbān laisa bi syai’(tidak 

bisa dipertanggung jawabkan)), berkata al-‘Ajlī:”orang 

mesir,tābi‘in ṡiqah”188. Berkata Ibn Yunus di dalam Tarikh 

mesir:”fīhi naẓar”(masih perlu dikaji)189. 

Dengan demikian, riwayat Zabbān bin Fāid dari Sahl bin 

Mu‘āz dengan ṣigat ‘an dapat dijelaskan sebagai berikut:| 

(1) Zabbān bin Fāid yang wafat tahun 155 H memungkin adanya 

pertemuan dengan Sahl bin Mu‘āz yang wafat tahun 120 H. 

(2) Keduanya merupakan penduduk Mesir sehingga 

memungkinkan adanya pertemuan. 

(3) Peniliti menilai keduannya tidak adil dan dabit karena 

penilaian ulama terhadap keduanya denga jarh, seperti 

Zabbān bin Fāid yang dinilai munkarul hadis yang 

meriwayatkan dari Sahl bin Mu’āż, dan Sahl bin Mu’āż dinilai 

la yu’tabar hadisuh. 

g) Mu‘āż bin Anas 

Nama lengkapnya adalah Mu‘āż bin Anas al-Juhanī al-

Ansārī, bapaknya Sahl bin Mu‘āz bin Anas. Sahabat Nabi Saw 

dan tinggal di Mesir. 190 

Dia adalah Sahabat nabi yang mulia. 

Ketersambungan sanad anatara Sahl bin Mu‘āz dan 

Mu‘āz bin Anas sangat memungkinkan, karena keduanya 

 
188 Al-Ḥanafī, Ikmāl Tahżīb al-Kamāl fī Asmā al-Rijāl, juz. 3, h.531. 
189 Ahmad bin ‘Alī bin Ḥajar Syihāb al-Dīn al-‘Asqalānī al-Syāfi‘ī, Lisān al-Mīzān, (Cet. I; 

Beirut: Dār al-Basyāir al-Islāmiyyah, 1423 H/2002 M), Juz. 8, h. 94. 
190 Al-Ḥanafī, Ikmāl Tahżīb al-Kamāl fī Asmā’ al-Rijāl, juz 6, hlm 278 



 

 
 

merupakan anak dan bapak. Dan tentunya Mu’āż dinilai adil 

dan dabit karena seorang sahabat nabi. 

2) Riwayat Ah mad bin H anbal 

a) Aḥmad bi  Ḥanbal 

Nama lengkapnya adalah Aḥmad bin Ḥanbal bin Hilal 

bin Asad al-Syaibānī Abū ‘Abdillah al-Marwazī al-Bagdādī. 

Lahir pada bulan rabi‘ al-awwal tahun 164 H. Wafat pada tahun 

241 H. Diantara guru-gurunya adalah husyaim bin Basyir, 

‘Abbad bin ‘Abbad al-Muhallabi, Mu‘tamir bin Sulaiman al-

Taimi. Diantara guru-gurunya adalah al-Bukhari, Ahmad bin al-

Hasan, Muslim, Abū Dāwud191.  

Abī Ḥātim berkata Aḥmad adalah seorang Imām dan 

pemberi hujjah. Imam al-Nasai berkata dia adalah ṡiqah 

ma’mūn, seorang Imam. Dan berkata Ibn Mākūlā dia adalah 

orang yang paling mengetahui mazhab para sahabat dan 

tabi‘in192. 

b) Ḥasan 

Nama lengkapnya adalah al-Asyīb al-Hasan bin Musa al-

Baghdādī, lahir pada tahun 130 H lebih193, berasal dari 

khurasan, tinggal di bagdad dan banyak meriwayatkan hadis, 

beliau seorang qadhi di mauṣil dan hams. Wafat tahun 207 H di 

Ray194. 

Diantara guru-gurunya adalah Aban bin Yazid al-‘Attār, 

Ibrāhīm bin Sa’ad al-Zuhri, Jarīr bin Hāzim, Hariz bin ‘Usman 

 
191 Al-Żahabī, Siyar al-A‘lām al-Nubalā’, juz 11, h.177-182. 
192 Ibn Ḥajar al-‘Asqalānī, Tahżīb al-Tahżīb, juz 1, h.44 
193 Al-Żahabī, Siyar A‘lām al-Nubalā’, juz 9, h.559. 
194 Al-Zahabi, Siyar A‘lam al-Nubala, juz 9, h.559. 



 

 
 

al-Hamsi, Abdullah bin Lahi’ah195,  Ibn Abi zi’bin, Hariz  bin 

Usman, Syu‘bah, Syaiban dan lain-lainnya. Diantara murid-

muridnya adalah Ahmad bin Hanbal, Abū Khaisamah, Ahmad 

bin Mani‘, dan lain-lainnya196. 

Aḥmad bin Ḥanbal mengatakan dia adalah orang 

sabatnya penduduk Bagdād, Yahyā Ibn Ma‘īn berkata dia 

adalah orang yang ṡiqah. Dan al-Mufaḍḍal menukil dari Yahyā 

bahwasannya dia lam yakun bihi ba’sun197. 

Dengan demikian, riwayat Aḥmad bin Ḥanbal dari 

Ḥasan dengan sigat haddasana dapat dijelaskan sebagai 

berikut: 

(1) Aḥmad bin Ḥanbal yang wafat tahun 241 H memungkinkan 

adanya pertemuan dengan gurunya yang wafat tahun 207 

H, didukung dengan sama-sama pernah tinggal di Bagdād, 

dan nama Hasan ada di dalam daftar nama-nama guru 

Aḥmad bin Ḥanbal, begitu juga sebaliknya  nama Aḥmad 

bin Ḥanbal ada di dalam daftar nama-nama murid Ḥasan. 

(2) Peneliti menilai Aḥmad bin Ḥanbal adalah seorang yang 

ṡiqah, ḥāfiẓ, dan seorang imam mazhab, hal itu dapat 

dilihat di penilaian para ulama. Begitu juga dengan Hasan 

adalah orang yang siqah. 

c) Ibn Lahī‘ah 

Nama lengkapnya adalah ‘Abdullah bin Lahī‘ah bin 

‘Uqbah al-Hadram. Ibn Far‘an bin Rabī‘ah Sauban al-Qāḍī, al-

 
195 Al-M’Īzzi, Tahzib al-kamal fi Asma al-Rijal, juz 6, h.369. 
196 Al-Zahabi, Siyar A‘lām al-Nubalā’, juz 9, h.559 
197 Al-M’Īzzī, Tahżīb al-Kamāl fī Asmā’ al-Rijāl, juz 6, h. 330. 



 

 
 

Imām al-‘Allāmah198. Dilahirkan tahun 96 H199. Rumah dan 

kitab-kitabnya terbakar tahun 160 H. Ibn Lahī‘ah dipanggil 

dengan Abā Kharīṭah(bapaknya peta), karena dia memiliki 

peta yang tergantung dilehernya200. Beliau hidup selama 78 

tahun, dan wafat pada tahun 174 H201. 

Diantara guru-gurunya adalah Hurmuz al-A‘raj, ‘Aṭā’ bin 

Abī Rabāh, para masayikh yang ada di negerinya dan penduduk 

haramain (Makkah dan Madinah). Diantara murid-muridnya 

adalah al-Ḥasan bin Mūsā al-Asyīb, al-Nuḍr bin ‘Abd al-

Jabbar202, Ibn Wahb, al-Walid bin Muslim, Ibn al-Mubarak, Abū 

Abd al-Rahman al-Muqri, Yahyā bin Ishaq, dan lain-lainnya203. 

Imam al-Zahabi berkata tentang Ibn Lahī‘ah, Imam al-

Nasāī berkata,innahu laisa bi ṣiqah (sesungguhnya dia bukan 

orang yang siqah). Abd al-Rahman berkata, innahu la yuktab 

hadisuhu (sesungguhnya hadisnya tidak tertulis). Berkata Abū 

Zur‘ah innahu la yuhtajju bih (sesungguhnya dia tidak dapat 

dijadikan hujjah)204. Berkata Abū Hātim bin Hibbān al-Busṭī: 

teman-teman kita (ahli hadis) berkata: “jika seorang periwayat 

mendengar dari Ibn Lahī‘ah sebelum terbakar kitab-kitanya, 

seperti al-‘abadalah Ibn al-Mubarak, Ibn Wahb, al-Muqri’, 

Abdullah bin Maslamah al-Qa‘nabī, maka riwayat mereka sah, 

 
198 Al-Żahabī, Siyar A‘lām al-Nubalā, juz 8, h.11. 
199 Al-Żahabī, Siyar A‘lām al-Nubalā’, juz 8, h.12. 
200 Al-Żahabī, Siyar A‘lām al-Nubalā’, juz 8, h.23 
201 Al-Żahabī, Siyar A‘lām al-Nubalā’, juz 8, h.31. 
202 Al-Żahabī, Siyar A‘lām al-Nubalā’, juz 8, h.13. 
203 Al-Żahabī, Tārīkh  al-Islām wa Wafayāt al-Masyāhīr wa al-A‘lām, juz.4, h.668. 
204 Al-Żahabī, Siyar A‘lām al-Nubalā’, juz 8, h.21. 



 

 
 

dan barangsiapa yang meriwayatkan setelah terbakar kitab-

kitabnya maka riwayatnya tidak berarti”205. 

Dengan demikian, riwayat Hasan dari Ibn Lahī‘ah 

dengan ṣigat haddasana dapat dijelaskan sebagai berikut: 

(1) Hasan yang wafat tahun 207 H memungkinkan adanya 

pertemuan dengan Ibn lahī‘ah yang wafat tahun 174 H. 

Diperkuat dengan lahirnya Hasan tahun 130 H. Dan nama 

Ibn Lahī’ah di dalam daftar nama-nama guru Hasan 

(2) Peneliti menilai Ibn Lahī‘ah orang yang siqah sebelum 

kitabnya terbakar dan menjadi da’if setelah terbakar kitab-

kitabnya. Adapun Hasan riwayatnya tidak diterima setelah 

terbakar kitabnya. 

d) Zabbān bin Fāid 

Ibn Lahī‘ah yang wafat tahun 174 H memungkin adanya 

pertemuan dengan Zabbān bin Fāid yang wafat tahun 154 H. 

Dan Ibn Lahī‘ah juga seorang muhaddis mesir dan banyak 

bertemu dengan ulama besar mesir dan haramain206 dan 

didukung juga dengan Zabbān bin Fāid yang merupakan 

penduduk mesir. 

e) Sahl bin Mu’āż| 

f) Mu’āż| bin Anas 

3) Riwayat Abu  Ya’la  al-Mu s ilī  

a) Abū Ya‘lā al-Musili 

Nama lengkapnya adalah Ahmad bin ‘Ali al-Musannā bin 

Yahyā bin ‘Īsā bin Hilal al-Tamīmī, Abū Ya‘lā al-Muṣilī, pemilik 

 
205 Al-Żahabī, Siyar A‘lām al-Nubalā’, juz 8, h.23. 
206 Al-Zahabi, Siyar A’lam al-Nubala, juz 8, h.12. 



 

 
 

kitab Musnad. Lahir tanggal 3 Syawal tahun 210 H207. Wafat 

tahun 307 H208.  

Diantara guru-gurunya adalah Abdullah bin 

Muhammad bin Asma, Muhammad bin al-Minhal al-Ḍarīr, 

Ghassan bin al-Rabī‘, ‘Ali bin al-Ja‘d dan yang lai-lainnya. Dan di 

baghdad beliau meriwayatkan dari dari  Ahmad bin Hātim 

pada tahun 225 H. Memiliki banyak karangan-karangan 

tentang Zuhud dan lain-lainnya. Dan diantara murid-muridnya 

adalah Abū Hatim al-Hāfiẓ al-Naisābūrī, Yusuf al-Mayanaji, 

Hamazah al-Kinani dan lain-lainnya209 

Dikatakan di dalam kitab mausu’ah aqwal al-Daruqutni. 

Berkata al-Silmi: aku bertanya kepada al-Daruqutni yang 

menukil dari Abī Ya‘lā al-Muṣilī, maka beliau menjawab: ṡiqah 

ma’mun mauṡūq bih210. Abu Hātim mensifati Abū Ya‘lā dengan 

al-itqān dan al-dīn211. 

b) Abū Hammām 

Nama lengkapnya adalah Abū Hammām  al-Walīd Ibn al-

Imām Abī Badr Syujā‘ bin al-Walīd bin Qais al-Sakūnī al-Kūfī al-

Bagdādī212. Tinggal di Bagdād, seperti yang dikatakan al-Mizzī, 

dapat diketahui bahwa Sakuni berasal dari Kindah213, maka 

 
207 Al-Żahabī, Siyar A‘lām al-Nubalā’, juz 14, h. 174. 
208 Abū al-Fidā’ Zainuddin Qāsim bin Qutlubaga al-Suduni al-Jamālī al-Ḥanafī, al-Ṡiqāt min 

man lam yaqa‘ fi al-Kutub al-Sittah, (Yaman: Markaz al-Nu‘man li al-Buhūṡ wa al-Dirāsāt al-
Islamiyyah wa Tahqīq al-Turāṡ wa al-Tarjamah Ṣan‘a, 1432 H/2011 M), juz 1, h. 430. 

209 Al-Żahabī, Tārīkh al-Islām wa Wafayāt al-Masyāhīr wa al-A‘lām, juz 7, h.112. 
210 Al-Duktur Muḥammad Mahdi al-Maslami, Asyraf Mansur Abd al-Rahman, ‘Isham Abd 

al-Hadi Mahmud, Ahmad ‘Abd al-Razzaq ‘Id, Aiman Ibrāhīm al-Zamili, Mahmud Muḥammad 
Khalīl, Mausū‘ah Aqwāl Abī al-Ḥasan al-Dāruquṭnī fī Rijāl al-Ḥadīṡ wa ‘Ilalih, (Beirut: ‘Alam al-
Kutub li al-Nasyr wa al-Tauzi‘, 2001 M), Juz 1, h.75. 

211 Al-Żahabī, Siyar A‘lām al-Nubalā’, juz 14, h. 179. 
212 Al-Żahabī, Siyar A‘lām al-Nubalā’, juz 12, h. 23. 
213 Kerajaan arab di masa lalu,  



 

 
 

tidak perlu penjelasan hal itu214. Di dalam perkataan Mizzi 

bahwa Imam al-Bukhārī dan yang lainnya mengatakan bahwa 

Abū Hammām wafat tahun 243 H215. 

Diantara guru-gurunya adalah bapaknya, Isma‘īl bin 

Ja‘far, Abdullah bin Wahhab, al-Walid bin Muslim dan setingkat 

mereka. Dan diantara murid-muridnya adalam Muskim, Abū 

Dāwud, al-Tirmiżī, Ibn Majjah, Abū Ya‘lā al-Muṣilī, dan lain-

lainnya216. Populer nama dan kunniyahnya217. 

Yahyā bin Ma‘īn mengatakan: lā ba’sa bih218. Dan al-

Galābī mendengar Ibn Ma‘īn mengatakan: ‘indahu miah alf 

hadis ‘an al-ṡiqāt, wa kāna yaqūlu laisa lahu baht, wa ma 

sami‘tuhū yaqulu fihi sūan qat(memiliki 100 ribu hadis dari 

orang-orang yang siqat, dan dia   tidak bermasalah, dan aku 

tidak mendengar dia mengatakan keburukan sama sekali)219  

Dengan demikian, riwayat Abū Hammām dari Abū Ya‘la 

al-Muṣilī dengan ṣigat ḥaddaṠanā dapat dijelaskan sebagai 

berikut: 

(1) Abū Ya‘la al-Muṣilī yang wafat tahun 307 H memungkin 

adanya pertemuan dengan Abū Hammām yang wafat 243 

H, didukung dengan kelahiran Abū Ya’la yang lahir 210 H. 

Dan adanya nama Abū Ya’la dalam daftar nama-nama 

murid Abū Hammām. 

 
214 Al-Ḥanafī, Ikmāl Tahżīb al-Kamāl fī Asmā’ al-Rijāl, juz 12, h.234. 
215 Al-Ḥanafī, Ikmāl Tahżīb al-Kamāl fī Asmā’ al-Rijāl, juz 12, h.236. 
216 Al-Żahabī, Siyar A‘lām al-Nubalā’, juz 12, h. 23. 
217 Al-M’Īzzi, Tahżīb al-Kamāl fī Asmā al-Rijāl, juz. 23, h. 38. 
218 Al-Zahabi, Siyar A‘lām al-Nubalā’, juz 12, h.23. 
219 Abū al-Fidā Isma’īl bin Umar bin Kasīr al-Qurasyī al-Basrī al-Dimasyqī, al-Takmīl fi al-

Jarḥ wa al-Ta‘dīl wa Ma‘rifat al-Ṡiqāt wa al-Du‘afā’ wa al-Majāhīl, (Yaman: Markaz al-Nu‘man 
li al-Buhūṡ wa al-Dirāsāt al-Islāmiyyah wa Taḥqīq al-Turāṡ wa al-Tarjamah), cet. I, Juz 2, h. 94. 



 

 
 

(2) Peneliti menilai keduanya merupakan rawi yang adil dan 

dabit dengan melihat beberapa penilaian ulama kritikus 

hadis dengan ungkapan la ba’sa bih, ‘indahu miah alf hadis 

‘an asl-siqat, siqah, ma’mun bih. Sebab dengan penilaian 

tersebut aspek keadilan dan kedabitan terpenuhi. 

c) Ibn Wahb 

Abū Hammām yang wafat tahun 243 H memungkin 

adanya pertemuan dengan Ibn Wahb yang wafat tahun 197 H, 

didukung adanya nama Ibn Wahb dalam daftar nama-nama 

guru Abū hammam. Peneliti menilai keduanya merupakan 

rawi yang adil dan dabit dengan melihat beberapa penilaian 

ulama kritikus hadis dengan ungkapan siqah, la ba’sa bih,  salih 

al-hadis dan lain-lainnya. Sebab dengan penilaian tersebut 

aspek keadilan dan kedabitan terpenuhi 

d) Yahyā bin Ayyūb 

Lihat kualitas periwayat pada keterangan sebelumnya. 

e) Zabbān bin Fāid 

Lihat kualitas periwayat pada keterangan sebelumnya. 

f) Sahl bin Mu’āż 

Lihat kualitas periwayat pada keterangan sebelumnya. 

g) Mu’āż bin Anas 

Lihat kualitas periwayat pada keterangan sebelumnya. 

 

 

4) Riwayat al-Tabara nī  

a) Al-Tabarānī 



 

 
 

Nama lengkapnya adalah Abū al-Qāsim Sulaiman bin 

Aḥmad bin Ayyūb bin Matir al-Lakhmi al-Tabrani, beliau 

termasuk hafiz di masanya, lahir pada tahun 260 H di 

Tabariyah Syam, tinggal di Asbahan hinggan beliau wafat pada 

hari sabtu bulan Zulqa’dah tahun 360 H, diperkirakan usianya 

100 tahun220. 

Diantara guru-gurunya adalah Hasyim bin Marsyad al-

Tabrānī, Ahmad bin Mas‘ūd al-Khayyad, Ahmad bin Abdullah 

al-Lahyani, dan selain mereka. Dan diantara murid-muridnya 

adalah Abū Khalifah al-Jamhi, al-Hafiz Ibn ‘Uqdah keduanya 

merupakan gurunya juga, Ahmad bin Muhammad bin Ibrāhīm 

al-Sahhaf, dan lain-lainnya. 

Abū al-Abbās Aḥmad bin Mansūr al-Syairazī 

berkata:”bahwasannya telah ditulis darinya 300 ribu hadis”, 

lalu beliau melanjutkan:”dia perawi yang Ṡiqah”. 

b) ‘Abdullah bin Wuhaib al-Gazzī 

Nama lengkapnya adalah ‘Abdullah bin Wuhaib bin Abd 

al-Rahmān bin Amrū bin Ḥafṣ Abū al-Abbās, dan dikatakan Abū 

Ishaq al-Jużāmi al-Gazzī221. Wafat pada tahun 301 H222. 

Diantara guru-gurunya adalah al-Abbās bin al-Walīd bin 

Mazīd, Muhammad bin Abī al-Sirrī al-‘Asqalānī, Muhammad bin 

‘Abd al-Azīz, Aba Khālid Yazīd bin Khālid bin Yazīd bin 

 
220 Abū al-Abbās Syams al-Dīn Ahmad bin Muḥammad bin Ibrāhīm bin Abī Bakr bin 

Khalīkān al-Barmakī al-Irbilī al-Syāfi‘ī, Wafayāt al-A‘yan wa anbā’ Abnā’ al-Zamān, cet.1, 
(Beirut: Dār Ṣādir, 1900 H), juz.2, h.407. 

221 Abū al-Qāsim ‘Alī bin al-Ḥasan ibn Hibatillah dikenal dengan Ibn ‘Asākir, Tārīkh 
Madīnah Dimasyq,cet. I (Beirut: Dar al-Fikr, 1415H/1995M), juz 33, h.273. 

222 Muḥammad bin Mukrom bin ‘Alī, Abū al-Fadl, Jamāl al-Dīn Ibn Manẓūr al-Ansārī al-
Ruwaifi‘ī al-Ifrīqī, Mukhtaṣar Tārīkh Dimasyq Ibn ‘Asākir, cet.I(Dimasq: Dar al-Fikr, 1402 
H/1984 M). Juz.14, h. 92. 



 

 
 

‘Abdullah bin Mawhib al-Hamdānī. Diantara Muruid-Muridnya 

adalah Abū al-Qāsim al-Ṭabrāni dan Abū Aḥmad bin ‘Adi al-

Jurjānī dan selain mereka223. 

Peneliti belum menemukan penilain jarh terhadap 

‘Abdullah bin Wuhaib, maka dapat disimpulkan bahwa beliau 

perawi yang ṡiqah karena banyaknya yang meriwayatkan 

darinya224. 

Dengan demikian, riwayat al-Ṭabrānī dari ‘Abdullah bin 

Wuhaib al-Gazzī dengan ṣīgah ḥaddaṠanā dapat dijelaskan 

sebagai berikut: 

(1) Al-Ṭabrānī yang lahir tahun 260 H dan wafat tahun 360 H 

memungkinkan adanya pertemuan dengan ‘Abdullah bin 

Wuhaib al-gazzī yang wafat tahun 301 H, sebab jika 

mengacu pada usia standar usia minimal 15 tahun untuk 

meriwayatkan hadis, maka al-Ṭabrānī memiliki waktu 26 

tahun untuk meriwayatkan hadis Abdullah bin Wuhaib. 

(2) Dalam daftar nama murid ‘Abdullah bin Wuhaib terdapat 

nama al-Tabarani. 

(3) Peneliti menilai keduanya merupakan rawi yang adil dan 

dabit dengan melihat beberapa penilaian ulama kritikus 

hadis dengan ungkapan ṡiqah, adapun ‘Abdullah bin 

Wuhaib dinilai baik karena tidak ada jarh terhadapnya. 

c) Muhammad bin Abī al-Sirrī 

 
223 Ibn ‘Asakir, Tārīkh Madīnah Dimasyq, juz.33, h.273. 
224 Perawi yang tidak diketahui jarhnya dan banyak yang meriwayatkan darinya maka 

hadisnya dinilai baik. Lihat Abī ‘Abd al-Rahmān al-Ṡāni bin ‘Umar bin Mūsā, Ḍawābiṭ al-Jarḥ 
wa al-Ta‘dīl ‘inda al-hāfiẓ al-Żahabī Raḥimahullah,(Britaniya: Silsilah Isdarat al-Hikmah, 1421 
H/2000 M), juz.16, h.126. 



 

 
 

Nama lengkapnya adalah Aḥmad bin Abī al-Sirrī al-

Mutawakkil bin Abd al-Rahman, Abū ‘Abdillah al-

‘Asqalānī.wafat hari kamis tahun 238 H. Diantara guru-

gurunya adalah al-Fuḍail bin ‘Iyāḍ, ‘Abdullah bin Wahb, 

Risydīn bin Sa‘ad dan lain-lainnya. Dan diantara murid-

muridnya adalah Abū Dāwud, Aḥmad bin Ibrāhīm al-Biṣrī, Bakr 

bin Sahl al-Dimyātī225. 

Berkata Ibrāhīm bin ‘Abdullah bin al-Junaid: saaltu 

Yahyā bin ma‘īn dari Ibn Abi al-Sirrī, faqāla ṡiqah(aku bertanya 

Yahyā bin Ma‘īn tentang Ibn Abī al-Sirrī, maka dia berkata: 

ṡiqah. Berkata Abū Hātim: Innahū Layyin al-Ḥadīṡ 

(sesungguhnya dia layyin al-ḥadīṡ). Dan berkata Ibn ‘Adī: 

annahu kaṡīr al-Galaṭ(bahwasannya dia banyak kelirunya). 

Dan berkata Ibn Ḥibbān di dalam kitab al-Ṡiqāt: innahu kāna 

min al-ḥuffāẓ (sesungguhnya dia termasuk al-ḥuffāẓ)226. 

Dengan demikian, riwayat ‘Abdullah bin Wuhaib dari 

Muhammad bin Abī al-Sirrī dengan ṣīgah ḥaddaṡanā dapat 

dijelaskan sebagai berikut: 

(1) ‘Abdullah bin Wuhaib yang wafat tahun 301 H 

memungkinkan adanya pertemuan dengan Muhammad 

bin Abī al-Sirrī yang wafat tahun 238 H. 

(2) Dalam daftar nama-nama guru ‘Abdullah bin Wuhaib 

terdapat nama Muḥammad bin Abī al-Sirrī. 

(3) Peneliti menilai Muḥammad bin Abī al-Sirrī da’if. 

d) Risydīn 

 
225 Al-Żahabī, Tārīkh al-Islām wa Wafayāt al-Masyāhīr wa al-A‘lām, juz 5, h.929. 
226 Al-Żahabī, Tārikh al-Islām wa wafayāt al-Masyahīr wa al-A‘lām, juz 5, h.929. 



 

 
 

Nama lengkapnya adalah Risydīn bin Sa‘īd bin Muflih 

bin Hilāl al-Mihrī, Abū al-Hajjaj al-Misrī. Lahir pada tahun 110 

H dan wafat tahun 188 H.227 

Diantara guru-gurunya adalah Ibrāhīm bin Nasyīṭ, Jarīr 

bin Ḥāzim, Zabbān bin Fāid al-Hamrāwī dan lai-lainnya228. 

Diantara murid-muridnya adalah Ibrāhīm bin Makhlad al-

Tālqānī, Abū Tāhir Ahmad bin Amrū Ibn al-Sarah, dan 

Muhammad bin Abī al-Sirrī al-‘Asqalānī.229 

Berkata al-Mizzī: laisa bihi ba’sun fi ahadis al-

riqāq(tidak bermasalah tentang hadis-hadis melembutkan 

hati). Dan Ḥarb bin Ismā‘īl berkata: saaltu Aḥmad bin Hanbal 

‘anhu fada‘‘afahū (aku bertanya pada Aḥmad bin Hanbal 

tentang Risydīn maka dia menda‘ifkannya). Abū Bakar bin Abi 

KhaiṠamah menukil dari Yahyā bin Ma‘īn: Innahū la yuktab 

ḥadīṠuhū(sungguh hadisnya tidak tertulis)230. Berkata Abū 

Ḥātim: innahu munkar al-ḥadīṡ, wa fīhī gaflah wa yuḥaddiṡu bi 

al-manākir ‘an al-siqāt, ḍa‘īf al-ḥadīṡ, mā Aqrabah min Dāwud 

bin al-Muḥabbir, Ibn Lahī‘ah astar, wa Risydī Aḍ‘af 

(sesungguhnya dia periwayat hadis munkar, lalai, meriwayat 

kan hadis-hadis munkar, hadisnya daif, lebih dekat dengan 

Dāwud bin al-Muḥabbir, Ibn Lahī‘ah lebih tertutup, sedangkan 

Risydīn lebih ḍa‘īf)231. Al-Nasāī berkata : Annahu matrūk al-

ḥadīṡ(dia orang yang meriwayatkan hadis matruk)232. 

 
227 Al-M’Īzzi, Tahzīb al- Kamāl fi Asmā al-Rijāl, juz 9, h. 195. 
228 Al-M’Īzzi, Tahzīb al- Kamāl fi Asmā al-Rijāl, juz 9, h. 192. 
229 Al-M’Īzzi, Tahzib al- Kamāl fi Asma al-Rijāl, juz 9, h. 192. 
230 Al-M’Īzzi, Tahzib al- Kama fi Asma al-Rijal, juz 9, h. 193. 
231 Al-M’Īzzī, Tahżīb al- Kamāl fī Asmā’ al-Rijāl, juz 9, h. 194. 
232 Al-M’Īzzī, Tahżīb al- Kamāl fī Asmā’ al-Rijāl, juz 9, h. 195. 



 

 
 

Dengan demikian, riwayat Muḥammad bin Abī al-Sirrī 

dari Risydīn dengan ṣīgah ḥaddaṡanā dapat dijelaskan sebagai 

berikut: 

(1) Muḥammad bin Abī al-Sirrī yang wafat tahun 238 H 

memungkinkan adanya pertemuan dengan Risydīn 

yang wafat tahun 188 H. 

(2) Dalam daftar nama-nama guru Muhammad bin al-Sirrī 

terdapat nama Risydīn, dan sebaliknya dalam daftar 

nama-nama murid Risydin terdapat nama Muhammad 

bin Abī al-Sirrī. 

(3) Peneliti menilai Risydīn merupakan munkar al-ḥadīṡ 

sehingga dapat disimpulakan ḍa‘īf jiddan.  

e) Zabbān bin Fāid 

Risydīn yang wafat tahun 188 H memungkinkan adanya 

pertemuan dengan Zabbān bin Fāid yang wafat tahun 155 H. 

Dalam daftar nama-nama guru Risydīn terdapat nama Zabbān 

bin Fāid, dan sebaliknya di dalam daftar nama-nama murid 

Zabbān bin Fāid terdapat nama Risydīn. 

f) Sahl bin Mu‘āż 

Lihat kualitas periwayat pada keterangan sebelumnya. 

g) Mu‘āż| bin Anas 

Lihat kualitas periwayat pada keterangan sebelumnya 

5) Riwayat al-Ha kim dari jalur Mu ‘a z  bin Anas 

a) Al-Hākim 

Nama lengkapnya adalah Muḥammad bin ‘Abdullah bin 

Muḥammad bin Ḥamdawaih bin Nu‘aim bin al-Hakam al-Ḍabbī 



 

 
 

al-Ṭamhānī al-Naisābūrī al-Hāfiẓ, Abū ‘Abdillah al-Ḥākim 

dikenal dengan Ibn al-Bai‘. Memiliki karangan-karangan dalam 

ilmu hadis. Lahir pada hari senin tanggal 3 bulan Rabi‘ al-

Awwal tahun 321 H. 

Diantara guru-gurunya adalah Abī Aḥmad Bakr bin 

Muḥammad al-Ṣairafi233, Muhammad bin Ya‘qūb al-Akhram, 

Muhammad bin Ya‘qūb al-Aṣam, al-Ḥasan bin Ya‘qub, al-Ḥasan 

bin Muḥammad al-Ḥalīmī, ‘Ali bin Muhammad bin Habīb, 

Aḥmad bin Sahl al-Faqīh, dan selain mereka234. Dan diantara 

murid-muridnya adalah al-Ḥāfiẓ Abū Bakr Aḥmad bin al-

Ḥusain al-Baihaqī, al-Ḥāfiẓ Abū ‘Usmān Ismā‘īl bin ‘Abd al-

Rahmān al-Ṣābūnī, dan selain mereka235. Wafat pada tahun 405 

H236. 

Berkata al-Sūdūnī: “ṡiqah, wāsi‘ al-‘ilm(ṡiqah, luas 

ilmunya)”237, dan berkata al-Khaṭīb: “kāna min ahl al-fadl wa al-

‘ilm wa al-ma‘rifat wa al-ḥifẓ, wa lahu fī ‘ulūm al-ḥadīṡ 

muṣannafāt ‘iddah, wa kāna ṡiqah (dia termasuk orang yang 

memiliki keutamman, ilmu, makrifat, dan hafalan, serta 

memiliki karangan-karangan dalam ilmu hadis, dia juga 

termasuk orang siqah)238. Dinukil dari Abū Abdillah al-Ḥākim 

 
233 Al-Żahabī, Siyar A‘lām al-Nubalā’, juz.17, h.164. 
234 Abū al-Fidā’ Zain al-Dīn Qāsim bin Quṭlūbugā bin ‘Abdullah al-Sūdūnī al-Jamālī al-Miṣrī 

al-Ḥanafī, al-Ṡiqāt Min Man Lam Yaqa‘ fi al-Kutub al-Sittah,(Cet. I; Yaman: Markaz al-Nu‘mān li 
al-Buḥūṡ wa al-Dirāsāt al-Islāmiyyah wa Tahqīq al-Turāṡ wa al-Tarjamah, 1432 H/2011 
M)juz.8, h.393. 

235 Muḥammad bin ‘Abd al-Ganī bin Abī Bakr bin Syujā‘, Abū Bakr, Mu‘īn, al-Dīn, Ibn 
Nuqṭah al-Ḥanbalī al-Bagdādī, al-Taqyīd li Ma‘rifat Ruwāh al-Sunan wa al-Masānīd, Cet. I, (Dar 
al-Kutub al-ilmiyah, 1408 H/1988 M), juz.1, h.75. 

236 Al-Sūdūnī, al-Ṡiqāt Min Man Lam Yaqa‘ fī al-Kutub al-Sittah, juz.8, h.395. 
237 Al-Sūdūnī, al-Ṡiqāt Min Man Lam Yaqa‘ fī al-Kutub al-Sittah, juz.8, h.393 
238 Al-Sūdūnī, al-Ṡiqāt Min Man Lam Yaqa‘ fī al-Kutub al-Sittah, juz.8, h.394. 



 

 
 

“annahu siqah fi al-hadis rafidi khabis, qāl kilā laisa rafidiya, bal 

yatasayyu’ fahasb (bahwasannya termasuk orang yang siqah di 

dalam hadis, seorang rofidhi. Berkata al-Zahabi: “bukanlah dia 

seorang rafidhi, akan tetapi tasayyu‘)”. 

b) Abū ‘Abdillah Muḥammad bin Aḥmad bin Mūsā al-Qādī 

Nama lengkapnya adalah Muḥammad bin Mūsā al-Qāḍī, 

Abū Abdillah al-Rāzī al-Hazin. Diantara guru-gurunya adalah 

Muḥammad bin Ayyūb bin al-Durais, Ibrahīm bin Yūsuf . dan 

diantara murid-muridnya adalah al-Ḥākim. Wafat di 

Farghanah. Pada bulan ramadhan tahun 360 H239.   

Al-Żahabī berkata: “faqih ahl ray wa syaikh al-Ḥanafiyah 

(Faqihnya penduduk Ray, dan Syaikhnya Mazhab Hanafi)240.  

Dengan demikian, riwayat al-Ḥākim dari Abū ‘Abdillah 

Muḥammad bin Mūsā al-Qāḍī dengan sigat haddasana dapat 

dijelaskan sebagai berikut: 

(1) Al-Ḥākim yang lahir tahun 321 H dan wafat tahun 405 H, 

memungkinkan adanya pertemuan dengan Abū ‘Abdillah 

Muḥammad bin Aḥmad yang wafat tahun 360 H, sebab jika 

mengacu pada standar usia minimal 15 tahun mulai 

periwayatan, maka al-Ḥākim memiliki waktu 24 tahun 

untuk meriwayatkan hadis dari Abū ‘Abdillah Muḥammad 

bin Aḥmad bin Mūsā al-Qāḍī. 

(2) Di dalam daftar nama-nama murid Abū ‘Abdillah 

Muḥammad bin Aḥmad ada nama al-Ḥākim. 

 
239 Al-Żahabī, Tārīkh al-Islām wa Wafayāt al-Masyāhīr wa al-A‘lām, juz. 8, h.152. 
240 Al-Żahabī, Tārīkh al-Islām wa Wafayāt al-Masyāhīr wa al-A‘lām, juz.8, h.152. 



 

 
 

(3) Peneliti menilai al-Ḥākim rawi yang adil dan dabit dengan 

melihat beberapa penilaian ulama kritikus hadis dengan 

ungkapan ṡiqah, wāsi‘ al-‘ilm. Meskipun ada yang mengritik 

al-Ḥākim sebagai syi’ah rafidi, tapi hal itu dibantah dengan 

cukup mengatakan tasayyu’. Dan hadis yang tidak berkaitan 

dengan keutamaan sahabat dan tasayyu‘nya maka tidak 

mempengaruhi di dalam periwayatan hadis241. Maka 

qaulnya diterima karena luas ilmunya tentang ‘ilal (cacat), 

ṣaḥīḥ, dan saqīm(penyakit) suatu hadis242. Adapun Abū 

‘Abdillah Muhammad bin Ahmad itu majhul hal, karena 

tidak ada kritik ulama terhadapnya. 

c) Ibrahīm bin Yūsuf al-Hisinjānī 

Nama lengkapnya adalah al-Hisinjāni Ibrahīm bin Yūsuf 

bin Khālid bin Suwaid, Abū Ishāq al-Rāzī, al-Hisinjāni. Diantara 

guru-gurunya adalah Abi al-Tāhir bin al-Sarah, Ubaidillah bin 

Mu‘āż243, Ṭālūt bin ‘Abbād, ‘Abd al-A’la  bin Hammād al-Nursī, 

Hisyām bin ‘Ammār, dan selain mereka. Dan diantara murid-

muridnya adalah Abū Ja’far Muḥammad bin Amr al-‘Uqaili, Abū 

Amr bin Maṭar, Abū Bakr al-Isma‘īlī, dan lain-lainnya. Dan 

berkata Abū al-Syaikh bahwa Ibrahīm bin Yūsuf wafat tahun 

301 H244. Dan berkata al-Khalīlī bahwa dia melakukan rihlah 

 
241 Jalāl al-Dīn al-Suyutī, Tadrīb al-Rāwī fi Syarh al-Taqrīb al-Nawāwī,(Beirut: Dar al-Fikr, 

1430 H/2009 M), h.216. 
242 Al-Żahabī, Tārīkh al-Islām wa Wafayāt al-Masyāhīr wa al-A‘lām, juz.9, h.89. 
243 Ibn ‘Asākir, Tārīkh Madīnah Dimasyq, juz. 7, h. 282. 
244 Al-Żahabī, Siyar A‘lām al-Nubalā’, Juz. 14, h.116. 



 

 
 

ilmiyah ke negeri Iraq, Hijāz, Syam dan Mesir. Memiliki Musnad 

kabir sekitar 100 juz.245 

Abū ‘Ali al-Hāfiż berkata: Ṡiqah ma’mūn246. Dan berkata 

al-Khalīlī: Ṡiqah247. 

Dengan demikian, riwayat Abū Abdillah Muḥammad bin 

Aḥmad bin Mūsā al-Qāḍī dari Ibrāhīm bin Yūsuf al-Hisinjāni 

dengan ṣīgah ḥaddasanā dapat dijelaskan sebagai berikut: 

(1) Abū ‘Abdillah Muḥammad yang wafat tahun 360 H 

memungkinkan adanya pertemuan dengan Ibrāhīm bin 

Yūsuf yang wafat tahun  301 H. 

(2) Di dalam daftar nama-nama guru Abū ‘Abdillah 

Muḥammad bin Aḥmad terdapat nama Ibrāhīm bin Yūsuf. 

(3) Peneliti menilai Ibrāhīm bin Yūsuf adalah rawi yang Ṡiqah. 

d) Abū al-Ṭāhir 

Ibrāhīm bin Yūsuf yang wafat tahun 301 H memungkin 

adanya pertemuan dengan Abū al-Ṭāhir yang wafat tahun 250 

H. Di dalam daftar nama-nama guru Ibrāhīm bin Yūsuf. 

e) Hārun bin Sa‘īd 

Nama lengkapnya adalah Hārun bin Sa‘īd bin al-Hasyīm 

bin Muḥammad bin al-Hasyīm bin Fairūz al-Sa‘dī, Abū Ja’far al-

Aili, Maula Abd al-Malik Ibn Muḥammad bin ‘Atiyah al-Sa‘dī, 

 
245 Abū al-Fida Zainuddin Qasim bin Qutlubagha al-Suduni al-Jamālī al-Ḥanafī, al-Ṡiqāt 

Min Man Lam Yaqa‘ fī al-Kutub al-Sittah, cet. I, (Yaman: Markaz al-Nu‘mān li al-Buḥūṡ wa al-
Dirāsāt al-Islamiyah wa Taḥqīq al-Turas wa al-Tarjamah San’a, 1432 H/2011 M), juz 2, h.269. 

246 Al-Żahabī, Siyar A‘lām al-Nubalā’, juz. 14, h.116  
247 Al-Sūdūnī, al-Ṡiqāt min man lam Yaqa’ fī al-Kutub al-Siitah, Juz. 2, h.152. 



 

 
 

beliau merupakan penduduk Ailah248, yang sebelumnya masuk 

ke dalam penduduk Balbis.249 

Diantara guru-gurunya adalah Asyhab bin ‘Abd al-‘Azīz, 

Abī Damrah bin ‘Iyāḍ, Bisyr bin Bakr, ‘Abdullah bin Wahb dan 

selain mereka. Dan diantara murid-muridnya adalah Muslim 

Abū Dāwud, al-Nasāī, Ibn Mājjah, Ibrāhīm bin Matruh, dan 

selain mereka. Beliau wafat pada tahun 253 H, sedangkan 

lahirnya pada tahun 170 H. 

Al-Nasāī berkata:”laba’sa bih wa fi maudi‘ ākhar huwa 

Ṡiqah. Wa żakara Ibn Hibban fi kitab al-Ṡiqāt”,(tidak masalah 

dan di bagian lain beliau mengatakan: “ṡiqah”. Disebutkan oleh 

Ibn Ḥibbān di dalam kitab al-Ṡiqāt)250. 

Dengan demikian, riwayat Ibrāhīm bin Yūsuf Hārun bin 

Sa‘īd  dengan haddasana dapat dijelaskan sebagai berikut: 

(1) Ibrāhīm bin Yūsuf yang wafat 301 H memungkinkan 

adanya pertemuan dengan Hārun bin Sa‘īd yang wafat 

tahun 253 H. 

(2) Peneliti menilai Hārun bin Sa‘īd rawi yang adil dan dabit 

dengan melihat penilaian ulama dengan ungkapan la ba’sa 

bih, ṡiqah. Maka aspek keadilan dan kedabitan terpenuhi. 

f) Ibn Wahb 

Hārūn bin Sa‘īd yang lahir 170 H dan wafat tahun 253 H 

memngkinkan adanya pertemuan dengan Ibn Wahb yang 

wafat tahun 197 H, sebab jika mengacu pada standar usia 

 
248 Kota lama yang terletak di selatan urdun. 
249 Kota lama di provinsi timur Mesir. 
250 Al-M’Īzzī, Tahżīb al-Kamāl fi Asmā’ al-Rijāl, juz.3, h.91. 



 

 
 

minimal 15 tahun mulai periwayatan, maka Hārūn bin Sa‘īd 

memiliki waktu 12 tahun untuk meriwayatkan dari Ibn Wahb. 

g) Yahyā bin Ayyūb 

Lihat kualitas periwayat pada keterangan sebelumnya. 

h) Zabbān bin Fāid 

Lihat kualitas periwayat pada keterangan sebelumnya. 

i) Sahl bin Mu‘āż 

Lihat kualitas periwayat pada keterangan sebelumnya. 

j) Mu‘āż bin Anas 

Lihat kualitas periwayat pada keterangan sebelumnya. 

6) Riwayat al-Ha kim dari jalur Buraidah al-Aslamī  

a) Al-Hākim 

b) Bakr bin Muḥammad al-Ṣairafī 

Nama lengkapnya adalah bakr bin Muhammad bin 

hamdan, Abū Aḥmad al-Marwazī al-Ṣairafī al-dukhamasini. 

Diberi laqab al-Dukhasini karena dia mengatakan “żū 

khamsin”, lalu dia membangunya dari hal itu. 

Diantara guru-gurunya adalah al-‘Aziz bin ḥātim, Abī al-

Muwajjah di moro, ‘Abd al-Ṣamad bin al-Faḍl, dan selain 

mereka. Dan diantara murid-muridnya adalah al-Hakim, 

‘Abdullah bin ‘Adī, Ibn Mundah, dan selain mereka. Wafat di 

Bukhara tahun 345 H, sebagaimana dicatat oleh al-Hākim. Dan 

dikatakan oleh Ibn al-Sam‘ānī dan selainnya “wafat tahun 348 

H251.   

Berkata Ibn Nāji, telah berkata al-Khalīlī di dalam al-Irsyād 

“ṡiqah”252. 

 
251 Al-Żahabī, Tārīkh al-Islām wa Wafayāt al-Masyāhīr wa al-A‘lām, juz.8, h.81. 
252 Ibn Nājī, al-Tażyīl ‘Alā Kutub al-Jarh wa al-Ta‘dīl, juz.1, h.50. 



 

 
 

Denga demikian riwayat, al-Hākim dari Bakr bin Muḥammad 

al-Ṣairafi dengan sigat akhbarana dapat dijelaskan sebagai 

berikut: 

(1) Al-Hākim yang lahir tahun 321 H dan wafat tahun 405 H 

menungkinkan adanya pertemuan dengan Bakr bin 

Muhammad al-Ṣairafī yang wafat tahun 345 H. Sebab jika 

mengacu pada usia standar minimal 15 tahun mulai 

periwayatan, maka memiliki waktu 9 tahun untuk 

meriwayatkan dari Bakr bin Muhammad al-Ṣairafī. 

(2) Di dalam daftar nama-nama guru al-Hākim tedapat nama 

Bakr bin Muḥammad, sebaliknya di dalam daftar nama-

nama murid Bakr bin Muhammad al-Ṣairafī terdapat nama 

al-Ḥākim. 

(3) eneliti menilai keduanya adalah rawi yang adil dan dabit 

dengan melihat penilaian kritikus ulama dengan ungkapan 

Ṡiqah, hāfiẓ, dan lain-lain. Sebab dengan penilaian tersebut 

aspek keadilan dan kedabitan terpenuhi. 

c) ‘Abd al-Ṣamad bin al-Faḍl bin al-Balkhī 

Nama lengkapnya adalah ‘Abd al-Ṣamad bin al-Faḍl bin 

Mūsā bin Mismar bin Hani’, Abu Yahyā al-Balkhī. Diantara 

guru-gurunya adalah Makkī bin Ibrahim, al-Muqri, Qabidah, 

khalid bin Makhlad, dan beberapa guru yang lainnya253.  

diantara murid-muridnya adalah ‘Abdullah bin Muhammad 

al-Harisi yang dikenal dengan al-Ustāż, ‘Alī bin al-Faḍl bin 

Tāhir al-Balkhī, dan selain mereka254. Beliau wafat tahun 300 

H, ada juga yang mengatakan 280 H. 

 
253 Al-Żahabī, Tārīkh al-Islām wa Wafayāt al-Masyāhīr wa al-A‘lām, juz.6, h.773. 
254 Tariq bin Muḥammad ‘Alī bin Naji, al-Tażyīl ‘alā Kutub al-Jarh wa al-Ta‘dīl, (Haula 

Syari’ al-Masna: Maktabah al-Masna al-Islamiyah, 1425 H/2004 M), cet.2, juz.1, h.50. 



 

 
 

Al-Kahlīlī berkata: “Ṡiqah, muttafaq ‘alaih”255.Dengan 

demikian, riwayat Bakr bin Muhammad al-Ṣairafī dari ‘Abd al-

Ṣamad dengan ṣigat haddaṡana dapat dijelaskan sebagai 

berikut:  

(1) Bakr bin Muhammad al-Ṣairafī yang wafat tahun 345 H 

memungkinkan adanya pertemuan dengan ‘Abd al-Ṣamad 

yang wafat tahun 300 H>. 

(2) Di dalam daftar nama-nama guru bakr bin Muhammad al-

Ṣairafī terdapat nama ‘Abd al-Ṣamad. 

(3) Peneliti menilai keduanya rawi yang adil dan dabit dengan 

melihat penilaian ulama kritikus hadis dengan siqah, 

muttafaq ‘alaih. Maka aspek keadilan dan kedabitan rawi 

terpenuhi. 

d) Makkī bin Ibrāhīm 

Nama lengkapnya adalah Makkī bin Ibrāhīm bin Basyīr 

bin Farqad al-Tamīmī. Dan dikatakan kakeknya adalah Farqad 

bin Basyīr, Musnad Khurasān, Abū al-Sakan al-Tamīmī, al-

Ḥanẓalī, al-Balkhī. 

Lahir pada tahun 126 H256 peretengahan bulan 

Sya‘ban257. Diantara guru-gurunya adalah Yazīd bin Abī ‘Ubaid, 

Bahz bin Hākim, ‘Abdullah bin Sa‘īd bin Abī Hind, dan selain 

mereka. Dan diantara murid-muridnya adalah al-Bukhāri, 

Aḥmad bin Ḥanbal, ‘Ubadillah al-Qawārīrī, ‘Abd al-Ṣamad al-

Faḍl al-Balkhī, dan yang lainnya. Beliau wafat tahun 225 H. 

Abū Hātim berkata: “Maḥalluhu al-Ṣidq”. Dan berkata al-

‘Ajlī: “ṡiqah”. Dan berkata al-Nasāī: “laisa bihī ba’sun”258.  

 
255 Al-Sūdūnī, al-Ṡiqāt min man lam yaqa’ fi al-Kutub al-Sittah, juz.6, h.361. 
256 Al-Zahabi, Siyar A‘lām al-Nubalā’, Juz.9, h.550 
257 Al-Zahabi, Siyar A‘lām al-Nubalā’, Juz.9, h.553. 
258 Al-Zahabi, Siyar A‘lām al-Nubalā’, Juz. 9, h.553. 



 

 
 

Dengan demikian, riwayat ‘Abd al-Ṣamad dari Makkī bin 

Ibrāhīm dengan ṣīgah ḥaddaṠanā dapat dijelaskan sebagai 

berikut:  

(1) ‘Abd al-Ṣamad yang wafat tahun 300 H memungkinkan 

adanya pertemuan dengan Makkī bin Ibrāhīm yang wafat 

225 H. 

(2) Di dalam daftar nama-nama guru ‘Abd al-Ṣamad terdapat 

nama Makkī bin Ibrahim, sebaliknya di dalam daftar nama-

nama murid Makkī bin Ibrāhīm ada nama ‘Abd  al-Ṣamad. 

(3) Peneliti menilai keduanya rawi yang adil dan dabit dengan 

melihat penilaian ulama kritikus hadis dengan ungkapan 

siqah, saduq, laisa bih ba’sun, dengan sebab itu aspek 

keadilan dan kedabitan perawi terpenuhi.  

e) Basyīr bin Muhājir 

Nama lengkapnya adalah Basyīr bin al-Muhājir al-

Ganawī al-kūfī. Diantara guru-gurunya adalah al-Ḥasan al-

Baṣrī, ‘Abdullah bin Buraidah, ‘Ikrimah, Yahyā bin ‘Abd al-

Rahman al-Taimī. Diantara murid-muridnya adalah Ibn al-

Mubārak, Ja‘far bin ‘Aun, Hātim bin Ismā‘īl, Khallād bin Yahyā, 

Sufyān al-Ṡaurī, ‘Abdullah bin Abān al-‘Ajlī, dan selain 

mereka259. Wafat tahun 150 H.  

Abū ‘Abdillah (al-Bukhārī) berkata: ḥaddaṡanā Khallād 

qāl ḥaddaṡsanā Basyīr bin al-Muhājir qāl sami‘tu ‘Abdallah bin 

Barīdah ‘an abīhi qāl sami‘tu al-Nabiyya saw. yaqūl ra’s miah 

sanah yab‘aṡallahu rīḥan bāridah yuqbaḍ fīhā rūḥ kullu muslim 

(setiap seratus tahun allah swt. mengirim angin dingin untuk 

mencabut ruh setiap muslim) yukhālif fī ba‘ḍI ḥadīṡihi hāżā( 

menyelisihi pada sebagian hadisnya ini)260, artinya yang 

 
259 Ibn Ḥajar al-‘Asqalānī, Tahżīb al-Tahżīb, Juz.1, h.236. 
260 Al-Bukhārī, al-Tārīkh al-Kābīr,(Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.t), jilid 2, h.101-

102 



 

 
 

dimaksud dengan yukhalif di sini muqayyad pada hadis ini saja, 

tidak secara mutlak atau umum. ḥaddaṡanā Muhammad bin ‘isā 

qāl ḥaddaṡanā ḥamdān bin ‘Alī, qāl qultu li Aḥmad bin ḥanbal 

Basyīr bin al-Muhājir yarwī ‘an Abī Barīdah, qāl kūfiyyun 

murjiiyyun muttahamun yatakallam (telah menceritakan 

kepada kami muhammad bin Īsā, dia berkata; telah 

menceritakan kepada kami ḥamdān bin ‘Alī, dia berkata; aku 

berkata kepada Aḥmad bin ḥanbal Basyīr bin Muhājir 

meriwayatkan dari Abī Barīdah, dia berkata “orang kufah yang 

murjiah, tertuduh mutakallim)261. Berkata Abū Bakr al-Akram 

dari Aḥmad bin Ḥanbal: munkar al-ḥadīṡ262, qad i‘tabartu 

aḥādīṡahu faiża huwa yajīu bi al-‘ajab263.  Berkata Isḥāq bin 

Manṣūr dari Yaḥyā bin Ma‘īn: ṡiqah . Dan dikatakan oleh imam 

al-Nasāī: “laisa bihī ba’sun”. Berkata Abū Ḥātim: “yuktab 

ḥadīṡuhu wa lā yuhtajju bih” 264. Disebutkan oleh al-Mizzi, dia 

melihat Anas, Dan berkata Ibn Hibbān di dalam al-Ṡiqāt dallasa 

‘an Anas, wa lam yarah, wa kāna yukhṭi’ kaṡīran. Dan berkata 

al-Sājī: munkar al-ḥadīṡ ‘indahū manākīr ‘an ‘Abdillah bin 

Barīdah aḥādīṡ ‘adad yaṭūl żikruhā. Wa lammā kharaja al-

ḥākim ḥadīṡahū fī mustadrakihi, qāl: ihtajja bihi Muslim fī 

ṣaḥīḥihī 265. Ibn Ma‘īn berkata: ṡiqah. Al-‘Ijlī berkata: kūfiyyun 

 
261 Abī Ja‘far Muḥammad bin ‘Amru bin Mūsā bin Ḥammād al-‘Uqailī, al-Ḍu‘afā’,(Riyāḍ: 

Dār al-Ṣamī‘ī, 1460 H/2000M) h.162. 
262 Masuk kedalam tingkatan ke dua jarh menurut al-Ḥafīż al-Żahabī, al-‘Irāqī, dan al-

Sakhāwī. Dan masuk tingkatan ke tiga jarh menurut al-Suyūṭī. Serta masuk tingkatan ke empat 
jarh menurut Ibn Abī Ḥātim dan Ibn Ṣalaḥ, adapun hukumnya adalah tidak dapat dijadikan i 
‘tibar dan hujjah. lihat Sayyid ‘Abd al-Majīd al-Gaurī, Mu‘jam al-Muṣṭalaḥāt al-Ḥadīṡiyyah,(Cet. 
I; Beirut: Dār Ibn Kaṡīr, 1428 H/2007 M). h.792.  
263 Ada kemungkinan sigat yajīu bi al-‘ajab adalah bentuk mufrad dari al-‘ajāib, secara bahasa 
bermakana sesuatu yang menakjubkan, sedangkan secara istilah adalah al-mauḍū’āt (hadis-
hadis palsu), para ahli hadis menggunakan lafaż ini untuk para perawi hadis palsu. Namun 
bisa jadi lafaz al-‘ajāb ini adalah makna lugawī (bahasa), bukan secara istilah. Lihat Sayyid 
‘Abd al-Majīd al-Gaurī, Mu‘jam al-Muṣṭalaḥāt al-Ḥadīṡiyyah. h.483. 

264 Al-M’Īzzī,Tahzīb al-Kamāl, Juz 4, h.177. 
265 Al-Ḥanafī, Ikmāl Tahżīb al-Kamāl fī Asmā’ al-Rijāl, juz 1, h.547. 



 

 
 

ṡiqah266.   Ibn Ḥajar berkata: ṣadūq, layyin al-ḥadīṡ, ramy bi al-

irjā’267. Al-Żahabī berkata: ṡiqah, fīhi syai’268. 

Dengan demikian, riwayat Makkī bin Ibrahim dari Basyīr 

bin Muhājir dengan ṣīgah ḥaddaṠanā dapat dijelaskan sebagai 

berikut:  

(1) Makkī bin Ibrāhīm yang lahir tahun 126 H wafat tahun 225 

H memungkinkan adanya pertemuan dengan Basyīr bin 

Muhājir yang wafat tahun 150 H, sebab jika mengacu pada 

usia standar usia minimal 15 tahun mulai periwayatan, 

maka Makkī bin Ibrāhīm memiliki waktu 9 tahun untuk 

meriwayatkan dari Basyīr bin Muhājir. 

(2) Meskipun nama masing-masing tidak tertulis secara 

eksplisit di dalam daftar nama-nama guru dan daftar 

nama-nama murid mudah-mudahan tetap masuk dalam 

kalimat ghairihim atau ‘iddah. 

(3) Peneliti menilai keduanya berbeda dalam penilain 

keadilan kedabitan, yang dimana ulama kritikus hadis 

menilai Makkī bin Ibrāhīm Ṣadūq, sementara Basyīr bin 

Muhājir ulama lebih banyak menjarh dibandingkan yang 

men-ta’dil, maka Basyīr bin Muhājir dinilai ḍa‘īf. Diantara 

yang men-jarah adalah Imam Bukhārī dengan 

menyebutkan yukhalif fi ba‘ḍi ḥadīṡihi haża, meskipun 

Imam Bukhārī men-jarah, namun jarh-nya hanya pada 

hadis yang beliau sebutkan dan tidak berlaku secara 

keseluruhan. Dengan demikian, jarh al-Bukhārī dalam 

riwayat Basyiīr bin muhājir pada hadis mahkota  tidak 

berlaku. Lalu jarh Aḥmad bin Ḥanbal dengan kalimat 

 
266 Ibn Ḥajar al-‘Asqalānī, Tahżīb al-Tahżīb, Juz.1, h.236. 
267 Ibn Ḥajar al-‘Asqalāni, Taqrīb al-Tahżīb, (‘Ammān: Bait al-Afkār al-Dauliyah,2005 M). 

h.99. 
268 Al-Żahabī, al-Kāsyif fī Ma‘rifah man lahu riwāyah fī al-Kutub al-Sittah, (Cet. I; Jeddah: 

Dār al-Ṡaqāfah al-Islāmiyyah, 1413 H/1992 M). h.272. 



 

 
 

tertuduh murjiah dan munkar al-ḥadīṡ, qad i‘tabartu 

aḥādīṡahu faiża huwa yajīu bi al-‘ajab. Abu Ḥātim men-jarh  

yuktab ḥadīṡuhu wa lā yuhtajju bih. Al-Sājī: munkar al-ḥadīṡ 

‘indahū manākīr. Ibn Ḥibbān: dallasa ‘an Anas, wa lam 

yarah, wa kāna yukhṭi’ kaṡīran, jarh ṡigat tadlīs ini tidak 

berlaku karena Basyīr bin Muhājir meriwayatkan dari 

‘Abdullāh bin Barīdah, sementara jarh kalimat yukhti’ 

kaṡīran juga tidak berlaku karena didukung oleh riwayat-

riwayat yang lain. Yaḥyā bin Ma‘īn: ṡiqah. Al-‘Ijlī: ṡiqah. 

Imam al-Nasāī: laisa bihi ba’sun. Al-Ḥākim: iḥtajja bihi 

Muslim. Ibn Ḥajar: ṣadūq, layyin al-ḥadīṡ. Al-Żahabī: ṡiqah, 

fihi syai’. 

Dari penilaian para ulama di atas lebih banyak men-ta’dil 

dibandingkan men-tajrih, meskipun demikian lebih 

diunggulkan penilaian jarh, karena kaidah mengatakan 

penilaian jarh diunggulkan dari penilaian mu’addil jika al-

jarḥ dijelaskan, sedangkan al-ta‘dīl tidak dijelaskan, 

meskipun jumlah al-mu‘addil (orang yang menilainya adil) 

lebih banyak, karena orang yang menilai cacat lebih 

banyak pengetahuannya terhadap perawi yang dinilai 

dibanding orang yang menilainya adil. 

f) ‘Abdullah bin Buraidah 

Nama lengkapnya adalah ‘Abdullah bin Buraidah bin al-

ḥuṣaib al-Aslamī al-Marwazī, saudaranya Sulaimān bin 

Buraidah, keduanya merupakan saudara kembar. Lahir pada 

tahun 15 H. Diantara guru-gurunya adalah bapaknya yaitu 

Buraidah al-Aslamī, ‘Imran bin al-ḥuṣain, ‘Abdullah bin 

Mugaffal al-Muzanī, Abī Mūsā, ‘Aisyah, dan lain-lainnya. Dan 

diantara murid-muridnya adalah kedua anaknya Ṣakhr dan 

Sahl, Maṭar al-Warrāq, Basyīr bin al-Muhājir, dan selain 



 

 
 

mereka269. Sementara saudaranya yaitu Sulaiman wafat di 

Moruw tahun 105 H sebelum wafatnya ‘Abdullah dengan 

selisih 10 tahun270. Maka dapat disimpulakan Abdullah wafat 

tahun 115 H. 

Ishāq al-Kausaj meriwayatkan dari Yahyā bin Ma‘īn 

Ṡiqah, demikian juga dikatakan oleh Abū Ḥātim dan al-‘Ajlī271. 

Dengan demikian, riwayat Basyīr bin Muhājir dari ‘Abdullah 

bin Buraidah dengan ṣīgah ‘an dapat dijelaskan sebagai 

berikut: 

(1) Basyīr bin Muhājir yang wafat tahun 150 H memungkinkan 

adanya pertemuan dengan ‘Abdullah bin Buraidah yang 

wafat tahun 115 H. 

(2) Di dalam daftar nama-nama guru Basyīr bin Muhājir 

terdapat nama ‘Abdullah bin Buraidah, sebaliknya di 

dalam daftar nama-nama murid ‘Abdullah bin Buraidah 

terdapat nama Basyīr bin Muhājir. 

(3)  Peneliti menilai ‘Abdullah bin Buraidah rawi yang ‘ādil 

dan ḍābiṭ dengan melihat penilaian ulama kritikus hadis 

dengan ungkapan siqah. Sementara Basyīr bin Muhājir 

rawi yang ḍa‘īf.   

 

g) Buraidah al-Aslamī 

Nama lengkapnya adalah Buraidah bin al-Huṣaib bin 

‘Abdullah al-Aslamī, kuniyahnya Abū Sahl dan ada yang 

mengatakan Abū Sāsān272. Tinggal di Madinah. Lalu pindah ke 

 
269 Al-Żahabī, Siyar A‘lām al-Nubalā’, juz.5, h.50 
270 Al-M’Īzzī, Tahżīb al-Kamāl fī Asmā’ al-Rijāl, juz.14, h.332. 
271 Al-Żahabī, Siyar A‘lām al-Nubalā’, juz.5, h.51. 
272 Muḥammad bin Ḥibbān bin Aḥmad bin Ḥibbān bin Mu‘āż bin Ma‘bad, al-Tamīmī, Abū 

Ḥātim, al-Dārimī, al-Bustī, Masyāhīr ‘Ulamā’ al-Amsār wa A‘lām Fuqahā’ al-Aqṭār, 
Cet.1,(Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1416 H/1995 M), juz.1, h.78. 



 

 
 

Baṣrah, kemudian ke Muruw dan wafat di sana273. Memiliki 

banyak pertemuan bersama bagi nabi dan banyak menerima 

hadis dari beliau. Diantara murid-muridnya adalah anaknya 

yaitu ‘Abdullah dan Sulaimān, al-Sya‘bī, Abu al-Malih bin 

Usāmah, dan sekelompok orang. Wafat tahun 62 H menurut 

pendapat yang paling benar274. 

Sahabat nabi yang mulia, Ṡiqah. 

Dengan demikian, riwayat ‘Abdullah bin Buraidah dari 

Buraidah al-Aslamī dengan ṣīgah ‘an dapat dijelaskan sebagai 

berikut: 

(1) ‘Abdulah bin Buraidah yang wafat tahun 115 H 

memungkinkan adanya pertemuan dengan Buraidah al-

Aslamī yang wafat tahun 62 H, dikuatkan dengan hubungan 

darah, yang di mana ‘Abdullah bin Buraidah adalah anak 

dari Barīdah al-Aslamī. 

(2) Di dalam daftar nama-nama guru ‘Abdullah bin Buraidah 

terdapat nama Buraidah al-Aslamī, sebaliknya di dalam 

daftar nama-nama murid Buraidah al-Aslamī terdapat nama 

‘Abdullah bin Buraidah.Peneliti menilai Buraidah rawi yang 

‘adil dan dabit karena sahabat nabi yang mulia, dan semua 

sahabat adalah ‘adil. 

7) Riwayat al-Baihaqī  

a) Al-Baihaqī 

Nama lengkapnya adalah Aḥmad bin al-Ḥusain bin ‘Alī 

bin Mūsā. Al-Imām Abū Bakr al-Baihaqī al-Khasrujardī al-

Khurāsanī. Dan Baihaq banyak desa dari naisabur 2 hari. Lahir 

tahun 383 H di bulan Sya‘ban. 

 
273 Al-Zarkalī, al-A‘lām, Juz.2, h.50. 
274 Al-Żahabī, Tārīkh al-Islām wa Wafayāt al-Masyāhīr wa al-A‘lām, juz 2, h.621. 



 

 
 

Diantara guru-gurunya adalah Abi al-Hasan Muhammad 

bin al-Husain al-‘Alawi, al-Ḥākim Abi Abdillah al-Hafiz, Abi 

Tāhir bin Mahmasy al-Faqih, Abdullah bin Yusuf al-Asbhohani, 

Abi ‘Ali al-Rauzabari dan yang lainnya. Diantara murid-

muridnya adalah Abū isma’il al-Ansari dan anaknya Isma’il bin 

Ahmad, serta cucunya Abū al-Hasan Ubaidullah bin 

Muhammad bin Ahmad bin Ahmad, Abū Zakariya Yahyā bin 

Mundah al-Hafiz, dan selain mereka. Wafat tanggal 10 bulan 

Jumadil Ula, tahun 458 H.275 

Berkata ‘Abd al-Fattāḥ: “imam yang ṡiqah, pengarang 

kitab Sunan al-Kubra, dan kitab-kitab hadis276. Seorang faqih 

yang mulia, hafiz, ahli uṣūl”277. 

b) Muḥammad bin ‘Abdullah al-Hāfiz (al-Hākim) 

Al-Baihaqī yang lahir tahun 348 H dan wafat tahun 458 

H memungkinkan adanya pertemuan dengan al-Ḥākim yang 

wafat tahun 405 H, sebab jika mengacu pada standar usia 

minimal 15 tahun mulai periwayatan, maka al-Baihaqī 

memiliki waktu 42 tahun untuk meriwayatkan dari al-Hākim.  

Dalam daftar nama-nama guru al-Baihaqī terdapat 

nama al-Hākim, sebaliknya di dalam daftar nama-nama murid 

al-Ḥākim terdapat nama al-Baihaqī. 

Peneliti menilai keduanya rawi yang adil dan dabit, 

dengan melihat beberapa penilaian ulama kritikus hadis 

 
275 Al-Żahabī, Siyar A‘lām al-Nubalā’, juz 18, h.168-169. 
276 ‘Abd al-Fattāḥ bin al-Sayyid ‘Ajmī bin al-Sayyid al-‘As‘as al-Marsafī al-Misrī al-Syāfi‘ī, 

Hidāyah al-Qārī ilā Tajwīd Kalām al-Bārī,cet: II (Madinah: Maktabah Tayyibah,)juz.2, h.625. 
277 Taj al-Dīn ‘Abd al-Wahhab bin Taqiyy al-Dīn al-Subkī, Ṭabaqāt al-Syāfi‘iyyah al-

Kubrā,cet.II,(Hijr li al-Taba’ah wa al-Nasyr wa al-Tauzi’, 1413 H), juz 4, h. 8. 



 

 
 

dengan ungkapan ṡiqah, imām yang ṡiqah, ḥāfiẓ, dan lain-lain. 

Dengan penilaian tersebut aspek keadilan dan kedabitan 

terpenuhi 

c) Abū Abdillah Muḥammad bin Aḥmad bin Mūsā al-Qāḍī 

Lihat kualitas periwayat pada keterangan sebelumnya. 

d) Ibrāhīm bin Yūsuf al-Hisinjānī 

Lihat kualitas periwayat pada keterangan sebelumnya. 

e) Abū al-Ṭāhir 

Lihat kualitas periwayat pada keterangan sebelumnya. 

f) Hārūn bin Sa‘īd 

Lihat kualitas periwayat pada keterangan sebelumnya. 

g) Ibn Wahb 

Lihat kualitas periwayat pada keterangan sebelumnya. 

h) Yahyā bin Ayyūb 

Lihat kualitas periwayat pada keterangan sebelumnya. 

i) Zabbān bin Fāid 

Lihat kualitas periwayat pada keterangan sebelumnya. 

j) Sahl bin Mu‘āż 

Lihat kualitas periwayat pada keterangan sebelumnya. 

k) Mu‘āż| bin Anas 

Lihat kualitas periwayat pada keterangan sebelumnya.  

 

8) Riwayat al-Bagawī  

a) Al-Bagawī 

Nama lengkapnya adalah al-Ḥusain bin Mas‘ūd bin 

Muḥammad, al-Farra, atau ibn al-Farra, Abū Muḥammad, 



 

 
 

laqabnya adalah Muhyī al-Sunnah, al-Bagawī. Dinisbatkan ke 

bagha yang merupakan salah satu desa di khurasan, antara 

harah dan Muruw278. 

Diantara guru-gurunya adalah Abī ‘Umar ‘Abd al-Wāḥid 

bin Aḥmad al-Malīḥī, Abū al-Ḥasan Muḥammad bin 

Muḥammad al-Syīrāzī, Jamal al-Islam Abi al-hasan 

Abdurahman bin Muhammad al-Dawawi, dan selain mereka. 

Dan diantara murid-muridnya adalah Abū Manṣūr Muḥammad 

bin As‘ad al-‘Atari, Abū al-Futūḥ Muḥammad bin Muḥammad 

al-Tai, dan sekelompok orang. Dan laqabnya adalah Muhyi al-

Sunnah(penghidup sunnah) dan ruk al-din(rukun agama). 

Wafat di Muruw al-ruzi, salah satu kota di Khurasan pada bulan 

syawal, tahun 516 H, dan hidup sekitar 70 tahun lebih279.  

Berkata al-Żahabī, bagawī memiliki laqab  Muhyī al-Sunnah dan 

Rukn al-Dīn, seorang sayyid, imām, ‘ālim ‘allāmah, zuhd, 

qanā‘ah280 

b) ‘Abd al-Wāhid bin Aḥmad al-Malīḥī 

Nama lengkapnya adalah ‘Abd al-Wāḥid bin Aḥmad bin 

al-Qāsim bin Muḥammad bin Dāwud bin Abī Ḥātim, Abū ‘Amr 

al-Malīḥī al-Harawī. 

Diantara guru-gurunya adalah Abi muhammad al-

Makhladī, ‘Abd al-Rahmān bin Abī Syuraih, Muḥammad bin 

Muḥammad bin Sam‘ān, dan selain mereka. Dan diantara 

murid-muridnya adalah Abū Muḥammad al-bagawī, Khalāf bin 

 
278 Al-Zarkalī, al-A’lām, juz.2, h.259. 
279 Al-Żahabī, Siyar A‘lām al-Nubalā’, juz.19, h.440-442. 
280 Al-Żahabī, Siyar A‘lām al-Nubalā’, juz.19, h.441. 



 

 
 

‘Aṭā’ al-Māwardī, Ismā‘īl bin Manṣūr al-Muqri dan selain 

mereka.281 

Berkata al-Ḥusain al-katbi, dia wafat pada bulan Jumadil 

Akhir tahun 460 H, dan lahir pada tahun 367 H, maka umurnya 

adalah 96 tahun. Dan Malih merupakan desa yang ada di 

Harah.282 

Berkata al-Mu’taman al-Sājī dia orang ṡiqah, ṣāliḥ.283 

Dengan demikian, riwayat al-Bagawī dari ‘Abd al-Wāḥid 

al-Malīhī   dengan ṣīgah akhbarana dapat dijelaskan sebagai 

berikut: 

(1) Al-Bagawi yang wafat 516 H memungkinkan adanya 

pertemuan dengan ‘Abd al-Wāhid yang wafat 460 H. 

(2) Di dalam daftar nama-nama guru al-Bagawī terdapat nama 

‘Abd al-Wāḥid, sebaliknya di dalam daftar nama-nama 

murid ‘Abd al-Wāḥid terdapat nama al-Bagawī. 

(3) Peneliti menilai keduanya rawi yang ‘ādil dan ḍabiṭ dengan 

melihat ungkapan ulama kritik hadis dengan muḥyī al-

Sunnah, imām, ‘ālim, ṡiqah, ṣālih. Sebab dengan penilaian 

tersebut aspek keadilan dan kedabitan terpenuhi. 

c) Abū Manṣūr Muḥammad bin Muḥammad bin Sam‘ān 

Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Muḥammad 

bin Sam‘ān, Abū Manṣūr al-Hiri al-Naisābūrī al-Muzakkir, 

tinggal di harah. 

 
281 Al-Żahabī, Siyar A‘lām al-Nubalā’, juz.18, h.256. 
282 Al-Żahabī, Siyar A‘lām al-Nubalā’, juz.18, h.256. 
283 Al-Żahabī, Siyar A‘lam al-Nubalā, juz.18, h.255. 



 

 
 

Diantara guru-grurunya adalah Abī al-‘Abbās al-Siraj, 

Muḥammad bin al-Musayyib al-Argiyanī, Muḥammad bin 

Aḥmad bin Abd al-Jabbār al-Naswi al-Rayyānī, dan selain 

mereka. Dan diatara murid-muridnya adalah al-Hākim, Abū 

Ya‘qūb al-Qurrab, Abū ‘Amr ‘Abd al-Wāḥid al-Malīhī. Tinggal di 

harah selama 40 tahun. Dan wafat di bulan rajab tahun 382 

H284.  

Peneliti tidak menemukan jarh, maka perawi ini siqah 

berdasarkan banyaknya perawi yang meriwayatkan darinya.285 

Dengan demikian, riwayat ‘Abd al-Wāḥid dari Abū 

Manṣūr Muḥammad bin Muḥammad dengan sigat anbaana 

dapat dijelaskan sebagai berikut: 

(1) ‘Abd al-Wāhid bin Aḥmad al-Malīhī yang wafat tahun 460 H 

memungkinkan adanya pertemuan dengan Abū Manṣūr 

Muḥammad bin Muḥammad yang wafat tahun 382 H. 

(2) Di dalam daftar nama-nama guru ‘Abd al-Wāḥid terdapat 

nama Abū Manṣūr Muhammad bin Muhammad bin Sam‘ān, 

dan sebaliknya di dalam daftar nama-nama murid Abū 

Manṣūr terdapat nama ‘Abd al-Wāḥid bin Aḥmad al-Malīḥī. 

(3) Peneliti menilai keduanya rawi yang adil dan dabit dengan 

melihat penilaian ulama kritikus hadis kepada ‘Abd al-

Wāhid al-Malīhī dengan ungkapan ṡiqah, ṣālih. Adapun 

penilaian ulama terhadap Abū Mansūr tidak ada maka 

disimpulkan bahwa dia rawi yang ṡiqah. 

 
284 Al-Żahabī, Tārīkh Islām wa Wafayāt al-Masyāhīr wa al-A‘lām, juz.8, h.538. 
285 Ibn Mūsā, Ḍawābiṭ al-Jarh wa al-Ta‘dīl ‘inda al-Ḥāfiẓ al-Żahabī Rahimahullah, Juz.1, 

h.214. 



 

 
 

d) Abū Ja‘far al-Rayyānī 

Nama lengkapanya adalah Abū ja‘far Muḥammmad bin 

Abī ‘Aun al-Naisābūrī, al-Rayyānī, ada juga yang mengatakan 

al-Razani, dan inilah yang benar, sebuah desa dari A’mal nasa. 

Diantara guru-gurunya adalah Ibn Zanjawaih, ‘Alī bin 

Ḥajar, Aḥmad bin Ibrāhīm al-Dauraqī, dan tingkatan mereka. 

Dan diantara murid-muridnya adalah Yahyā bin Mansūr al-

qadi, ‘Abd al-Bāqī Ibn qani’, ‘Abdullah bin sa‘ad, Muhammad 

bin Muhammad bin Sam’ān dan selain mereka. Beliau wafat 

tahun 313 H.286 

Berkata al-Żahabī syaikhun ṡiqah. Dan disiqahkan oleh 

al-Khatīb.287 

Dengan demikian, riwayat Abū Mansur dari Abū Ja‘far 

al-Rayyānī dengan sigat akhbarana dapat dijelaskan sebagai 

berikut: 

(1) Abū Mansūr yang wafat tahun 382 H memungkinkan 

adanya pertemuan dengan Abū Ja‘far al-Rayyānī yang 

wafat 313 H. 

(2) Di dalam daftar nama-nama murid Abū Ja‘far al-Rayyāni 

terdapat nama Abū Mansūr Muḥammad bin Muḥammad 

bin Sam‘ān. 

(3) Peneliti menilai Abū Ja‘far al-Rayyānī rawi yang ṡiqah 

degan melihat penilaian ulama dengan ungkapan syaikhun 

ṡiqah. 

e) Humaid bin Zanjawaih 

 
286 Al-Żahabī, Siyar A‘lām al-Nubalā’, juz.14, h.434. 
287 Al-Żahabī, Tārīkh al-Islām wa Wafayāt al-Masyāhīr wa al-A‘lām, juz.7, h.268. 



 

 
 

Nama lengkapnya adalah Humaid bin Makhlad bin 

Qutaibah bin ‘Abdullah, sedangkan Zanjawaih adalah laqab 

Makhlad Abū Ahmad al-Azdi al-Nasāi.288 

Diantara guru-gurunya yang di Mesir ‘Abdullah bin 

Salih dan Abā al-Aswad al-Nadr bin ‘Abd al-Jabbār289, al-Nadar 

bin Syamil, Ja‘far bin ‘Aun, Yazīd bin Harun, dan lainnya. Dan 

diantara murid-muridnya adalah Abū Dāwud, al-Nasāī, 

Ibrāhīm al-Harabi, dan selain mereka290. Wafat tahun 251 H291. 

Imam al-Nasāī mengatakan siqah, dan berkata Abū Bakr 

al-Khaṭīb ṡiqah, ṡabat, hujjah.292 

Dengan demikian, riwayat Abū Ja‘far al-Rayyānī dari 

Humaid bin Zanjawaih dengan sigat akhbarana dapat 

dijelaskan sebagai berikut: 

(1) Abū Ja‘far al-Rayyānī yang wafat tahun 313 H 

memungkinkan adanya pertemuan dengan Humaid bin 

Zanjawaih yang wafat tahun 251 H. 

(2) Di dalam daftar nama-nama guru Abū Ja‘far al-Rayyānī ada 

nama Humaid bin Zanjawaih. 

(3) Peneiliti menilai keduanya adalah rawi yang adil dan dabit 

dengan melihat penilaian ulama kritikus hadis dengan 

ungkapan ṡiqah, ṡabat, hujjah, syaikhun ṡiqah sebab dengan 

penilaian tersebut aspek keadilan dan kedabitan terpenuhi. 

 

 
288 Ibn ‘Asakir, Tārīkh Madīnah Dimasyq, juz.15, h.279. lihat juga Al-Zahabi, Siyar A’lam 

al-Nubala, juz.12, h.20. 
289 Ibn ‘Asākir, Tārīkh Madīnah Dimasyq, juz 15, h.279 
290 Al-Żahabī, Siyar A‘lām al-Nubalā’, juz.12, h.20. 
291 Ibn ‘Asākir, Tārīkh Madīnah Dimasyq, juz, 15, h.282. 
292 Al-M’Īzzī, Tahżīb al-Kamāl fī Asmā’ al-Rijāl, juz.7, h.395. 



 

 
 

f) Abū al-Aswad 

Nama lengkapnya adalah al-Naḍar bin ‘Abd al-Jabbār 

bin Nudair al-Murādī, Abū al-Aswad al-Misrī. Diantara guru-

gurunya adalah Ibn Lahī’ah293 Bakr bin Muḍar, Damam bin 

Ismā‘īl, ‘Abdullah bin Lahī‘ah, dan selain mereka. Dan diatara 

murid-muridnya adalah Aḥmad bin Sāliḥ al-Misrī, Ismā‘īl bin 

‘Abdullah al-Asbihāni, Ja‘far bin Ilyas bin Ṣadaqah al-Kibasyī al-

Misrī, dan lainnya294. Wafat tahun 219 H. Dan lahir pada tahun 

145 H.295  

Berkata Yahyā bin Ma‘īn: “Syaikh yang Sidq”, dan 

berkata Abū Ḥātim: “syaikh, ṣadūq”. Dan berkata al-Nasāī: 

“laisa bihi ba’sun”.296  

Dengan demikian, riwayat Humaid bin Zanjawaih dari 

Abū al-Aswad dengan ṣīgah akhbaranā dapat dijelaskan 

sebagai berikut: 

(1) Humaid bin Zanjawaih yang wafat tahun 251 H 

memungkinkan adanya pertemuan dengan Abū al-Aswad 

yang wafat tahun 219 H. 

(2) Di dalam daftar nama-nama guru Humaid bin Zanjawaih ada 

nama Abū al-Aswad. 

(3) Peneliti menilai Humaid bin Zanjawaih rawi yang ‘ādil dan 

ḍabiṭ dengan melihat penilaian ulama kritikus hadis dengan 

ungkapan ṡiqah, ṡabat, hujjah. Adapun Abū al-Aswad dinilai 

ṣadūq. 

 
293 Al-Żahabī, Siyar A‘lām al-Nubalā’, juz. 10, h. 567 
294 Al-M’Īzzī, Tahżīb al-Kamāl fī Asmā’ al-Rijāl, juz 29, h.391. 
295 Al-Żahabī, Siyar A‘lām al-Nubalā’, juz.10, h.568. 
296 Al-Żahabī, Siyar A‘lām al-Nubalā’, juz 10, h. 568. 



 

 
 

 

g) Ibn Lahī‘ah 

Abū al-Aswad yang lahir tahun 145 H dan wafat tahun 

219 H, memungkinkan adanya pertemuan dengan Ibn Lahī’ah 

yang wafat tahun 174 H. Sebab jika mengacu pada standar usia 

minimal 15 mulai periwayatan, maka Abū al-Aswad memiliki 

waktu 14 tahun untuk meriwayatkan hadis dari Ibn Lahī‘ah. 

Dalam daftar nama-nama guru Abū al-Aswad ada nama 

Ibn Lahī‘ah dan sebaliknya dalam daftar nama-nama murid Ibn 

Lahī‘ah ada nama Abū al-Aswad. 

h) Zabbān bin Fāid 

Lihat kualitas periwayat pada keterangan sebelumnya. 

i) Sahl bin Mu‘āż 

Lihat kualitas periwayat pada keterangan sebelumnya. 

j) Mu‘āż bin Anas 

Lihat kualitas periwayat pada keterangan sebelumnya. 

9) Natījah (Hasil Analisis) 

Setelah peneliti menemukan hadis-hadis ini di dalam 

kitab Sunan Abī Dāwud, Musnad Aḥmad bin Ḥanbal, Musnad Abī 

Ya‘lā, Mu‘jam al-Kabīr, Mustadrak al-Ḥākim, Syu‘ab al-Īmān, 

dan Syarh al-Sunnah, hadis ini banyak dipakai oleh pondok 

pesantren taḥfiẓ di dalam memotivasi santrinya untuk 

menghafal al-Qur’ān. 

Peneliti menemukan banyak riwayat di dalam kitab-

kitab tersebut (kecuali di dalam al-Mustadrak terdapat riwayat 

dari jalur Buraidah) diriwayatkan dari jalur Sahl bin Mu‘āż dan 



 

 
 

Zabbān bin Fāid dari jalur Mu‘āż bin Anas, dan keduanya 

termasuk ḍa‘īf. 

a) Riwayat al-Baihaqī dari jalur Mu‘āż bin Anas terdapat rawi 

munkar yaitu Zabbān bin Fāid, dan seorang perawi tidak 

diterima periwayatannya selama ada periwayatan Zabbān bin 

Fāid darinya yaitu Sahl bin Mu‘āż, dan seorang rawi majhūl ḥāl 

yaitu Abū ‘Abdillāh bin Mūsā. Adapun Yahyā bin Ayyūb ṣadūq 

dan sanadnya bersambung. Jadi peneliti menyimpulkan bahwa 

hadis ini ḍa‘īf syadīd. 

b) Riwayat Abū Dāwud dari jalur Mu’āż bin Anas terdapat rawi 

yang munkar yaitu Zabbān bin Fāid, dan seorang perawi tidak 

diterima periwayatannya selama ada periwayatan Zabbān bin 

Fāid darinya yaitu Sahl bin Mu‘āż. Adapun Yahyā bin Ayyūb 

ṣadūq, sanadnya muttaṣil. Jadi peneliti menyimpulkan bahwa 

hadis ini ḍa‘īf syadīd. 

c) Riwayat Ahmad dari jalur Mu’āż terdapat rawi munkar yaitu 

Zabbān bin Fāid, dan seorang perawi tidak diterima 

riwayatnya selama ada periwayatan Zabbān bin Fāid darinya 

yaitu Sahl bin Mu’āż. Adapun Ibn Lahī‘ah da‘īf karena riwayat 

Ḥasan darinya terjadi setelah kebakaran, dan sanadnya 

muttaṣil. Maka peneliti menyimpulkan hadis ini ḍa‘īf syadīd. 

d) Riwayat Abū Ya‘lā dari jalur Mu‘āż terdapat rawi munkar yaitu 

Zabbān bin Fāid, dan seorang perawi yang tidak diterima 

periwayatannya selama ada periwayatan Zabbān bin Fāid 

darinya yaitu Sahl bin Mu‘āż. Adapun Yahyā bin Ayyūb ṣadūq, 



 

 
 

sanadnya muttaṣil. Jadi peneliti menyimpulkan hadis ini adalah 

ḍa‘īf syadīd. 

e) Riwayat al-Ṭabrānī dari jalur Mu‘āż bin Anas terdapat rawi 

munkar yaitu Zabbān bin Fāid dan Risydīn, dan perawi yang 

tidak diterima periwayatannya selama ada periwayatan 

Zabbān bin Fāid darinya yaitu Sahl bin Mu‘āż, dan sanadnya 

muttaṣil. Jadi peneliti menyimpulkan hadis ini ḍa‘īf syadīd . 

f) Riwayat al-Ḥākim dari jalur Mu‘āż bin Anas terdapat rawi 

munkar yaitu Zabbān bin Fāid, dan perawi tidak diterima 

periwayatannya selama ada riwayat Zabbān bin Fāid darinya 

yaitu Sahl bin Mu‘āż, dan terdapat perawi majhūl ḥāl yaitu 

Abdullāh bin Mūsā. Adapun Yahyā bin Ayyūb ṣadūq dan 

sanadnya muttaṣil. Jadi peneliti menyimpulkan hadis ini ḍa‘īf 

syadīd . 

g) Riwayat al-Bagawī dari jalur Mu‘āż bin Anas terdapat perawi 

munkar yaitu Zabbān bin Fāid, dan perawi yang tidak diterima 

riwayat selama ada periwayatan Zabbān bin Fāid darinya yaitu 

Sahl bin Mu‘āż. Adapun Ibn Lahī’ah da‘īf karena riwayat Abū al-

Aswad darinya diriwayatkan setelah terjadinya kebakaran, 

dan sanadnya muttaṣil. Maka peneliti menyimpulkan hadis ini 

ḍa‘īf syadīd . 

h) Riwayat al-Ḥākim dari jalur Buraidah semua perawinya Ṡiqah 

kecuali Makkī bin Ibrāhīm Ṡadūq dan Basyīr bin Muhājir 

munkar al-ḥadīṠ. Secara keseluruhan sanadnya muttaṣil. Maka 

peneliti menyimpulkan riwayatnya ini sanadnya ḍa‘īf 

mutawassit . 



 

 
 

Dengan demikian dapat disimpulkan seluruh riwayat 

dari jalur Mu‘āż bin Anas ḍa‘īf syadīd, sedangkan dari jalur 

Buraidah al-Aslamī di tingkatan ḍa‘īf mutawassiṭ  . 

Mahmūd al-Taḥḥān mengatakan bahwa hadis ḍa‘īf 

bisa naik derajatnya menjadi ḥasan lighairih dengan dua hal; 

a) ada riwayat dari jalur lain atau lebih, selama dari jalur lain 

tersebut sederajat atau lebih kuat darinya; b) sebab ke-ḍa‘īf-

annya dikarenakan buruk hapalannya atau terputus 

sanadnya atau majhūl297. Maka berdasarkan hal itu, hadis ini 

tidak bisa naik ke derajat ḥasan lighairih karena tidak 

memenuhi 2 hal tersebut. 

Para ulama berbeda pendapat dalam menyikapai hadis ḍa‘īf 

sebagai landasan dalam beramal. Setidaknya pendapat 

mereka ada tiga kelompok mazhab: 

b. Tidak boleh dipergunakan sama sekali, baik dalam 

hukum maupun masalah faḍā’ al-a‘māl (amal ibadah 

yang utama). Mazhab ini dianut oleh Yaḥyā bin Ma‘īn, 

Abu Bakr bin al-‘Arabī, imam al-Bukhārī, imam Muslim, 

dan Ibn Ḥazm298. 

c. Boleh menggunakan hadis ḍa‘īf dalam beramal secara 

mutlak, disebut- sebut sebagai pendapat imam Aḥmad 

 
297 Maḥmūd al-Ṭahhān, Taisīr Musṭalah al-Ḥadīṡ, (Iskandariyyah: Markaz al-Hudā li al-

Dirāsāt, 1415H), h.43 
298 Al-Albānī, Tamām al-Minhah fī al-Ta‘līq fiqh al-Sunnah. (Riyāḍ: Dār al-Rāyah, 1996 

M), h.34.  



 

 
 

dan Abu Dāwud, dan keduanya melihat hadis ḍa‘īf lebih 

kuat dibandingkan dengan pendapat manusia 299. 

d. Boleh menggunakan hadis ḍa‘īf dengan syarat-syarat 

tertentu. 

Imam al-nawawi membolehkan mengamalkan hadis 

ḍa‘īf dalam faḍā’ al-a‘māl, beliau mengatakan: 

“Ketahuilah, bahwasannya para ulama dari kalangan 

ahli hadis dan selain mereka membolehkan 

mengamalkan hadis ḍa‘īf dalam faḍā’ al-a‘māl, namun, 

aku batasi pada hadis ṣaḥīḥ, dan aku tidak 

menyebutkan hadis ḍa‘īf kecuali di sebagian 

keadaan”300. Maka dalam kitabnya al-Tibyān beliau 

memasukkan hadis mahkota orangtua penghafal al-

Qur’ān pada halaman 43. Beliau juga sebutkan dalam 

kitab al-Ażkār tentang kebolehan mengamalkan hadis 

da‘īf, berkata para ulama dari kalangan ahli hadis, 

fuqaha, dan selain mereka, boleh dan dianjurkan 

beramal di dalam faḍā al-a‘mal, targīb, tarhīb, 

menggunakan hadis ḍa‘īf selama bukan maudū‘301.   

 Dalam persoalan faḍā’ al-a‘māl dan al-mawa‘īz 

(nasihat-nasihat),  sebagaimana yang diungkapakan 

oleh imam al-Sakhāwī yang dia dengar dari gurunya 

Ibn Ḥajar syarat beramal dengan ḥadīṡ ḍa‘īf ada tiga: 

 
299 Al-Suyūṭī, Tadrīb al-Rāwī, h. 197. Mājid al-Darwīsy, al-Fawāid al-Mustamaddah min 

Taḥqiqāt al-‘Allāmah al-Syaikh ‘Abd al-Fattāḥ Abū Guddah Rahimahullah fī ‘Ulūm al-Musṭalaḥ 
al-Ḥadī. h.155-156. 

300 Al-Nawawī, al-Tibyan fī Ādāb Hamalah al-Qur’ān, h. 43. 
301 Al-Nawawī, al-Ażkār al-Nawawiyyah,(Cet. I; Riyāḍ: Dār Ibn Ḥuzaimah, 1422 H/2001 

M) h.53 



 

 
 

1) Muttafaq ‘alaih (sesuatu yang disepakati), Yaitu 

hadis tersebut tidak terlalu lemah., maka tidak 

termasuk di dalamnya yang diriwayatkan oleh 

para pendusta (al-każżābīn) dan dituduh 

berdusta, dan juga orang yang fatal 

kekeliruannya. 

2) Tingkatan hadisnya di bawah dalil pokok umum 

(ditopang oleh naṣṣ yang lebih kuat). Maka tidak 

termasuk suatu hadis yang dibuat-buat yang tidak 

ada ada dasarnya.  

3) Di saat menggunakan hadis tersebut tidak 

diyakini sebagai hadis yang ṡubūt (valid), namun 

diayakini sebagai langkah kehati-hatian (iḥtiyāṭ), 

dan tidak dinisbahkan kepada nabi saw. apa yang 

pernah beliau ucapkan. Ibn Ḥajar mengatakan, 

syarat yang pertama, yang disepakati, dinukil dari 

al-‘Alāī, dan dua syarat yang terakhir dinukil dari 

Ibn ‘Abd al-Salām dan Ibn Daqīq al-‘īd 302.  

Di sisi lain Aḥmad bin Ḥanbal, Ibn Mahdī, dan Ibn al-

Mubārak bahwasanya mereka mengatakan : Apabila 

kami meriwayatkan dalam hal halal dan haram, maka 

kami ketat, sementara jika dalam hal faḍāil dan 

semacamnya kami longgar303. 

 
302 Syams al-Dīn al-Sakhāwī,al-Qaul al-Badī‘ fī al-Ṣalāh ‘alā al-Ḥabīb al-Syafī‘ Saw.(Cet. I; 

Riyāḍ: Muassasah Riyāḍ, 1422 H/2002 M) h.472-473.  
303 Al-Suyūṭī, Tadrīb al-Rāwī fī Syarh Taqrīb al-Nawawī, h. 196. 



 

 
 

Diantara ualam lain yang membolehkan beramal 

dengan hadis ḍa‘īf Aḥmad bin Ḥanbal, Ibn Sayyid al-

Nās, al-Nawawī, al-‘Irāqī, al-Sakhāwī, al-Syaikh 

Zakariyyā, Ibn Ḥajar al-‘Asqalānī, al-Suyūṭi, dan ‘Alī 

al-Qārī304.   

 

B. Kritik Matan Hadis 

Menurut M. Syuhudi Ismail bahwa kualitas sanad dan matn hadis 

cukup bervariasi. Di ataranya ada suatu hadis ada suatu hadis yang 

sanadnya sahih, tapi matnnya da‘īf. Atau sebaliknya, sanadnya da‘īf, tetapi 

matannya da‘īf. Begitu pula, ada hadis sanad dan matannya sahih. Variasi 

itu belum terhitung dengan adanya kualitas hasan yang berlaku untuk 

sanad dan untuk hadis305. 

Setelah peneliti melakukan kajian terhadap sanad hadis yang 

menjadi objek kajian, maka ditemukan bahwa sanad hadis tersebut da‘īf. 

Maka langkah selanjutnya adala peneliti melakukan kritik matan hadis 

tersebut. 

Penelitian matan hadis memiliki karakter yang berbeda dengan 

penelitian sanad hadis. Adapun tujuan melakukan kritik matan hadis, 

yaitu: 

1. Keadaan matan hadis tidak dapat dilepaskan dari pengaruh keadaan 

sanad. 

2. Dalam periwayatan matan hadis dikenal adanya periwayatan secara 

makna. 

 
304 Al-Suyūṭī, Tadrīb al-Rāwī fī Syarh Taqrīb al-Nawawī, h. 197. 
305 M. Syuhudi Ismail, Metodologi Pemahaman Hadis Nabi, (Cet. I; Jakarta: Bulan Bintang, 

1992)h. 124. 



 

 
 

3. Dari segi kandungan hadis, penelitian matan seringkali memerlukan 

penggunaan pendekatan rasio, sejarah dan prinsip-prinsip pokok 

ajaran Islam. 

Adapun langkah-langkah melakukan kritik matan hadis adalah 

sebagai berikut. 

1. Meneliti matan dengan melihat kualitas sanadnya. Adapun kualitas 

sanad untuk matan hadis yang akan dikaji telah diketahui sanadnya 

da‘īf pada kritik sanad sebelumnya. 

2. Meneliti susunan lafal berbagai matan yang semakna. Adapun 

meneliti lafal adalah memilah-milah lafal matan untuk mengetahui 

apakah ada lafal matan yang berbeda dengan yang asli seperti 

menambah lafal atau mengurangi. 

3. Meneliti kandungan matan. Adapun tujuan meneliti kandungan matan 

adalah untuk membuktikan apakah matannya terhindar dari syużūż 

dan ‘illah. 

Untuk mepermudah dalam mengetahui ‘illah yang telah disebutkan 

pembagiannya di atas, maka peneliti melakukan penggalan-penggalan 

lafal matan hadis dalam setiap riwayat. 

1. Riwayat Abu Dāwud 

يَوْمَ   اجًا 
َ
ت اهُ 

َ
وَالِد بِسَ 

ْ
ل
ُ
أ فِيهِ،  بِمَا  وَعَمِلَ   

َ
رْآن

ُ
ق
ْ
ال  
َ
رَأ
َ
ق وْءُهُ  مَنْ 

َ
ض قِيَامَةِ، 

ْ
ال

ذِي  
َّ
مْ بِال

ُ
ك
 
ن
َ
مَا ظ

َ
مْ ف

ُ
 فِيك

ْ
ت
َ
ان
َ
وْ ك
َ
يَا، ل

ْ
ن
 
ي بُيُوتِ الد ِ

مْسِ فن
ا
وْءِ الش

َ
حْسَنُ مِنْ ض

َ
أ

ا 
َ
 عَمِلَ بِهَذ

2. Riwayat Ahmad 

فأكمله   القرآن  قرأ  ومن  الجنة،  ي 
فن له غرس  نبت  العظيم،  سبحان الله 

ضوء   من  أحسن  هو  تاجا  القيامة  يوم  والديه  ألبس  فيه،  بما  وعمل 



 

 
 

ي بيوت من بيوت الدنيا، لو كانت فيه، فما ظنكم بالذي عمل  
الشمس فن

 به

3. Riwayat Abū Ya’lā al-Muṣilī 

تاجا   القيامة  يوم  والديه  ألبس  فيه،  بما  وعمل  فأكمله  القرآن  قرأ  ومن 

ي بيوت أهل الدنيا لو كانت فيه، فما  
ضوءه أحسن من ضوء الشمس فن

 ظنكم بالذي عمل بهما؟ 

4. Riwayat al-Ṭabrānī 

القرآن   قرأ  ومن  الجنة،  ي 
فن غرس  له  ي 

بتن العظيم  سبحان الله  قال  من 

فأحكمه وعمل بما فيه ألبس الله والديه يوم القيامة تاجا ضوءه أحسن  

 من هذا القمر 

5. Riwayat al-Hākim 

تاجا ضوءه   ▪ القيامة  يوم  والده  ألبس  فيه  بما  القرآن وعمل  قرأ  من 

ظنكم   فما  فيه،  وكانت  الدنيا  بيوت  ي 
فن الشمس  ضوء  من  أحسن 

 بالذي عمل به 

من قرأ القرآن وتعلمه وعمل به ألبس يوم القيامة تاجا من نور ضوءه   ▪

الدنيا   بهما  يقوم  لا  حلتان  والديه  ويكسى  الشمس،  ضوء  مثل 

 فيقولان: بما كسينا؟ فيقال: بأخذ ولدكما القرآن 

6. Riwayat al-Baihaqī 

من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس والداه يوم القيامة تاجا، ضوءه أحسن  

ي بيوت الدنيا لو كانت فيه، فما ظنكم بالذي عمل  
من ضوء الشمس فن

 به؟

7. Riwayat al-Bagawī 

فيه ألبس والداه يوم القيامة تاجا ضوءه من قرأ القرآن فأحكمه وعمل بما  

ي بيت من بيوت الدنيا لو كانت فيه فما ظنكم  
أحسن من ضوء الشمس فن

 بالذي عمل به 



 

 
 

Setelah peneliti melakukan perbandingan antara semua matan 

yang jumlahnya mencapai 7 macam redaksi yang berbeda sesuai dengan 

jumlah jalur yang ada, peneliti mendapati beberapa redaksi dengan 

redaksi lain yanb berbeda dalam artian bahwa telah terdapat perbedaan 

matan hadis satu dengan matan hadis yang lain. Meski demikian, 

perbedaan ini tidak sampai rusaknya makna matan hadis tersebut, 

sehingga peneliti berkesimpulan bahwa hadis yang diteliti adalah riwayah 

bi al-qauli. 

Peneliti menganggap bahwa yang menjadi lafal asli adalah dari 

sekian hadis-hadis ini adalah: 

ي يحت  بن أيوب، 
بن نا ابن وهب، أخي  حدثنا أحمد بن عمرو بن الشح، أخي 

، عن أبيه، أن رسول الله صلٰ عن زبان بن فائد، عن   ي
سهل بن معاذ الجهتن

يَوْمَ  اجًا 
َ
ت اهُ 

َ
وَالِد بِسَ 

ْ
ل
ُ
أ فِيهِ،  بِمَا  وَعَمِلَ   

َ
رْآن

ُ
ق
ْ
ال  
َ
رَأ
َ
ق مَنْ  قال:  الله عليه وسلم 

مَا  
َ
مْ ف

ُ
 فِيك

ْ
ت
َ
ان
َ
وْ ك
َ
يَا، ل

ْ
ن
 
ي بُيُوتِ الد ِ

مْسِ فن
ا
وْءِ الش

َ
حْسَنُ مِنْ ض

َ
وْءُهُ أ

َ
قِيَامَةِ، ض

ْ
ال

 
ُ
ك
 
ن
َ
ا ظ

َ
ذِي عَمِلَ بِهَذ

َّ
 مْ بِال

Berikut ini peneliti akan menampilkan perbedaan-perbedaan lafal 

pada bagian awal kalimat hadis yang termuat dalam beberapa jalur 

sebagai indikator riwayah bi al-qauli. Kalimat-kalimat yang digunakan 

pada awal matan hadis tersebut, yaitu: 

1. Pada riwayat Abū Dāwud hadis nomor 1,  

 من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس والداه تاجا بوم القيامة 

2. Pada riwayat Aḥmad hadis nomor 1, Abī Ya‘la al-Mūṣilī 

ي الجنة، ومن قرأ القرآن  
من قال سبحان الله العظيم، نبت له غرس فن

  وعمل بما فيه، ألبس والديه يوم القيامة تاجا فأكمله

3. Pada riwayat al-Ṭabarānī 



 

 
 

القرآن   قرأ  ومن  الجنة،  ي 
فن غرس  له  ي 

بتن العظيم  سبحان الله  قال  من 

  وعمل بما فيه ألبس الله والديه يوم القيامة تاجا فأحكمه

4. Pada riwayat al-Hākim 

 وعمل به ألبس يوم القيامة تاجا وتعلمهمن قرأ القرآن 

Setelah melakukan perbandingan antara matan satu dengan matan 

dengan matan yang lain, peneliti dapat menyimpulkan bahwa hadis 

tersebut diriwayatkan secara qauli (perkataan). 

Selanjutnya peneliti akan mencoba meneliti apakah matan hadis 

yang penulis teliti benar-benar memenuhi kaidah kesahihan matan atau 

tidak. Dikenal istilah kaidah mayor dan kaidah minor dalam kesahihan 

matan suatu hadis. Kaidah mayor penelitian hadis ada dua yaitu terhindar 

dari syużūż dan ‘illah, yang masing-masing mempunyai kaidah minor. 

Untuk mengetahui ada tidaknya suatu ‘illat dalam matan-matan tersebut, 

maka peneliti akan menerapkan kaidah minor terhindar dari ‘illat 

terhadap setiap matan, kaidah minor tersebut adalah: 

1. Tidak terjadi tagyīr (perubahan lafal), pada beberapa matan hadis 

yang peneliti kaji telah terdapat tagyir di dalamnya, seperti: 

a. Kata  
ُ
 أ
ْ
سَ بِ ل  dengan bina majhul dirubah menjadi  

َ
اللهأ لبس   

sebagaimana yang terdapat pada riwayat al-Ṭabrānī. Dan juga 

kata لبس
ُ
لبس dirubah menjadi أ

َ
 sebagaimana yang terdapat pada أ

riwayat Ahmad. 

b. Kata ضوءه dirubah menjadi kata هو sebagaimana yang terdapat 

pada riwayat Aḥmad nomor 1. 

c. Kata فيكم فيه dirubah menjadi لو كانت   sebagaimana لو كانت 

yang terdapat pada riwayat Aḥmad nomor 1, riwayat Abi Ya‘lā 



 

 
 

nomor 1, dan kata فيكم فيه و  dirubah menjadi لو كانت  كانت   

sebagaimana yang terdapat pada riwayat al-Hākim nomor 1. 

d. Kata بهذا dirubah menjadi به sebagaimana terdapat pada riwayat 

Aḥmad nomor 1, al-Hākim nomor 1, al-Baihaqī nomor 1 dan al-

Bagawī nomor 1. Dan juga kata بهذا dirubah menjadi  بهما 

sebagaimana yang terdapat pada riwayat Abi Ya‘lā al-Mūsilī. 

2. Tidak terjadi idraj (sisipan), pada beberapa matan hadis yang peneliti 

kaji telah terdapat idraj di dalamnya, seperti: 

a. Pada riwayat Aḥmad bin Ḥanbal, terdapat sisipan, yaitu   من قال

ي الجنة
-dan pada riwayat al سبحان الله العظيم، نبت له غرس فن

Tabarani, yaitu ي الجنة
ي له غرس فن

 .من قال سبحان الله العظيم بتن

b. Pada riwayat Aḥmad bin Ḥanbal terdapat sisipan yaitu, فأكمله. 

3. Tidak terjadi nāqiṣ, nāqiṣ adalah mengurangi lafal matan hadis dari 

yang sebenarnya, pada beberapa matan hadis yang peneliti kaji telah 

terdapat naqis, seperti kata الشمس ضوء  من  أحسن   tidak ضوءه 

disebutkan dalam riwayat al-Ṭabrānī nomor hadis 1, dan al-Hākim 

nomor hadis 2. 

4. Tidak terjadi inqilab (pemutar balikan lafal), pada beberapa matan 

hadis  yang peneliti kaji terdapat tidak menemukan inqilab. 

Tidak terjadi ziyādah, dalam hadis-hadis yang menjadi kajian tidak 

ditemukan adanya ziyādah. Tidak terjadi muṣaḥḥaf dan muḥarraf. 

Muṣaḥḥaf adalah berubahnya titik pada suatu huruf dengan tetapnya 

bentuk huruf tersebut yang terdapat dalam sebuah hadis. Muḥarraf adalah 

berubahnya baris pada suatu huruf dengan tetapnya bentuk huruf 

tersebut yang terdapat dalam sebuah hadis. Dalam hadis-hadis yang 

menjadi kajian tidak ditemukan adanya muṣaḥḥaf dan muḥarraf. 



 

 
 

Dengan demikian, hadis yang menjadi objek kajian terbebas dari 

illat, meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa di dalamnya ditemukan 

benih-benih illat itu sendiri, namun tidak sampai merusak makna hadis 

tersebut. 

Selanjutnya penelitian terhadap syāż dalam matan hadis. Tujuan 

utama dari penelitian kandungan matan hadis ini adalah untuk 

mengetahui apakah dalam matan hadis tersebut terdapat syāż atau tidak. 

Akan tetapi, penelitian pada tahap ini akan mengalami suatu kesulitan 

apabila penjelasan tentang hadis tersebut tidak dipahami dengan baik. 

Oleh karena itu, peneliti akan memberikan penjelasan terkait makna dari 

hadis tersebut yang sesuai dengan keterangan beberapa sumber. Adapun 

teks hadis yang pengkaji teliti ialah: 

   يحي   بن أيوب
ن  نا ابن  وهب، أخبر ، حدثنا أحمد بن عمرو  بن السرح،  أخبر

، عن أبيه، أن رسول الله صلى  بن فائد نعن زبا  
 عن سهل بن معاذ  الجهي 

اجًا يَوْمَ 
َ
اه   ت

َ
بِسَ  وَالِد

ْ
ل
ُ
  وَعَمِلَ  بِمَا  فِيهِ، أ

َ
رْآن

 
ق
ْ
  ال
 
رَأ
َ
 الله عليه وسلم قال :مَنْ  ق

مْ 
ُ
  فِيك

ْ
ت

َ
ان
 
وْ  ك

 
يَا، ل

ْ
ن
ُّ
وتِ  الد ي  ِ   ب 

مْس   ف 
َّ
وْءِ  الش

َ
حْسَن   مِنْ  ض

 
ه   أ وْء 

َ
قِيَامَةِ، ض

ْ
 ال

ا
َ
ذِي عَمِلَ  بِهَذ

َّ
مْ  بِال

ُ
ك
ُّ
ن
 
مَا ظ

َ
 ف

Terlihat kandungan hadis tersebut adalah Rasulullah saw. 

Memberikan motivasi kepada orang yang membaca al-Qur’ān atau 

menghafalnya dengan tartil dan beradab, berakhlak serta menjalankan 

perintah dan menjauhi larangannya. Maka akan dipakaikan mahkota 

kepada kedua orang tuanya. Dan makna mahkota di sini adalah kiasan dari 

kebahagiaan dan keluasan kekuasaanya pada hari kiamat.dan makana taj 

di sini lebih dekat kepada zahirnya yaitu sesuatu yang dibuat untuk para 

raja yang terbuat dari emas dan permata. 



 

 
 

Kemudian untuk mengetahui ada atau tidaknya syaz dalam 

kandungan hadis yang menjadi objek kajian, maka peneliti akan 

mengaplikasikan kaidah minor terhindar dari syaz terhadap hadis 

tersebut, yaitu 

1. Tidak bertentangan dengan al-Qur’ān 

Hadis tersebut sama sekali tidak bertentangan dengan kitab 

suci al-Qur’ān. Rasulullah saw. Adalah suri teladan bagi umatnya, 

selain beliau adalah penghafal al-Qur’ān juga pengajar al-Qur’ān 

kepada para sahabatnya. Hadis ini sejalan dengan ayat al-Qur’ān yaitu 

  
َ
وْن
ُ
يَعْمَل ذِيْنَ 

َّ
ال نَ  مِنِي ْ

ْ
مُؤ
ْ
ال  ُ

ِّ وَيُبَش  وَمُ 
ْ
ق
َ
ا  َ هِي  ْ ي ِ

ت 
َّ
لِل يَهْدِيْ   

َ
ن
ٰ
رْا
ُ
ق
ْ
ال ا 

َ
ذ
ٰ
ه  

ا
اِن

 
 
ا ً ْ بِي 

َ
جْرًا ك

َ
هُمْ ا

َ
 ل
ا
ن
َ
لِحٰتِ ا  الصّٰ

Selain al-Qur’ān sebagai petunjuk dan kabar gembira bagi 

orang-orang beriman berupa pahala yang besar. Di dalam tafsir 

disebutkan yaitu pahala yang besar pada hari kiamat. Sehingga hadis 

man qara’a al-Qur’ān dan ayat ini tidak bertentangan karena sama-

sama memberikan isyarah adanya balasan pada hari kiamat bagi 

orang yang membaca dan mengamalkannya. 

2. Tidak bertentangan dengan hadis yang lebih sahih 

Tidak ada satupun hadis sahih yang bertentangan dengan 

hadis tersebut, justru banyak hadis yang mendukung dan 

memperkuat posisinya dari segi kandungan maknanya, diantaranya 

adalah 

الُ  
َ
يُق مَ 

َّ
وَسَل يْهِ 

َ
عَل  ُ

َّ
اللَّ  

َّ
صَلٰ  ِ

َّ
اللَّ رَسُولُ  الَ 

َ
ق الَ 

َ
ق عَمْرٍو  بْنِ   ِ

َّ
اللَّ عَبْدِ 

 
َ
د
ْ
 عِن

َ
ك
َ
ل ِ
ن ْ  مَين

ا
إِن
َ
يَا ف

ْ
ن
 
ي الد ِ

لُ فن
ِّ
رَت
ُ
 ت
َ
ت
ْ
ن
ُ
مَا ك

َ
لْ ك

ِّ
قِ وَرَت

َ
 وَارْت

ْ
رَأ
ْ
رْآنِ اق

ُ
ق
ْ
لِصَاحِبِ ال

ا 
َ
ه
ُ
رَؤ
ْ
ق
َ
 آخِرِ آيَةٍ ت

Artinya:  



 

 
 

Dari [Abdullah bin 'Amr], ia berkata; Rasulullah shallAllahu 
wa'alaihi wa sallam bersabda: "Dikatakan kepada orang yang 
membaca Al Qur'an: "Bacalah, dan naiklah, serta bacalah 
dengan tartil (jangan terburu-buru), sebagaimana engkau 
membaca dengan tartil di dunia, sesungguhnya tempatmu 
adalah pada akhir ayat yang engkau baca." HR. Abu Dawud 

 اُلله 
َّ

الَ رَسُوْلُ اِلله صَلٰ
َ
ق الَ : 

َ
ق  ،  

ُ
ه
ْ
َ اُلله عَن ي ِ

 رَضن
َ
ان
ا
بْنِ عَف  

َ
مَان

ْ
عُث عَنْ 

 
ُ
مَه
َّ
 وَعَل

َ
رْآن

ُ
ق
ْ
مَ ال

َّ
عَل
َ
مْ مَنْ ت

ُ
ك ُ ْ ي 
َ
مَ خ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
 عَل

Artinya:  
Dari ‘UṠman bin ‘Affān radhiyallahu ‘anhu berkata bahwa 
Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Sebaik-baik 
orang di antara kalian adalah yang belajar Al-Qur’ān dan 
mengajarkannya.” HR. Bukhari 

3. Tidak bertentangan dengan fakta sejarah 

Hadis ini tidak bertentangan dengan sejarah. Karena hadis ini 

adalah hadis targhib. 

4. Tidak bertentangan dengan akal sehat/logika 

Hadis ini tidak bertentangan dengan logika, karena hadis 

berkaitan dengan targhib. 

Setelah melakukan penelitian terhadap sanad dan matan hadis 

melalui 2 metode takhrij hadis, dengan merujuk ke kitab-kitab hadis kutub 

al-Tis’ah dan selainnya, maka dapat disimpulkan bahwa: 

1. Setelah melacak hadis-hadis pada kitab sumber al-kutub al-tis’ah 

diperoleh dari kitab takhrij, bahwa hadis ini diriwayatkan 7 

mukharrij, dan dari kitab sumber ini diperoleh 8 jalur riwayat: 

a. Sunan Abī Dāwud: 1 riwayat 

b. Musnad Aḥmad: 1 riwayat 

c. Musnad Abī Ya‘lā al-Mūṣilī: 1 riwayat 

d. Mu’jam al-Ṭabrānī: 1 riwayat 

e. Mustadrak al-Hākim: 2 riwayat 

f. Syu‘ab al-Īmān: 1 riwayat 



 

 
 

g. Syarh al-Sunnah: 1 riwayat 

2. Hadis tersebut memiliki pendukung yang berstatus syahid dan 

muttabi’, karena hadis tersebut diriwayatkan melalui 2 jalur, 

kesemuanya melalui perawi sahabt Mu‘āż bin Anas, dengan tujuh 

riwayat menjadi muttabi‘. Sedangkan jalur yang lain melalui perawi 

sahabat Buraidah al-Aslami dengan satu riwayat menjadi syahid. 

3. Adapun kualitas hadis yang menjadi objek naqd al-sanad dalam 

penenlitian ini dinilai ḍa‘īf.  

Adapun dari segi matannya, karena terbebas dari syāż dan 

terbebas dari ‘illah, yaitu tidak bertentangan dengan dalil-dalil al-Qur’ān 

yang berhubungan dengan matan hadis tersebut, juga tidak bertentangan 

dengan hadis yang lain, serta tidak bertentangan dengan fakta sejarah dan 

tidak juga bertentangan dengan logika, maka matan hadis ini dinilai sahīh. 

Imam al-Nawawī, mengatakan dalam kitabnya al-Tibyān fī Ādāb 

Ḥamalah al-Qur’ān, “Ketahuilah, bahwasannya dari kalangan ahli hadis 

dan selainnya, membolehkan beramal dengan hadis ḍa‘īf dalam faḍāil 

a‘māl, bersamaan dengan ini, aku membatasi pada hadis ṣahīh, dan tidak 

aku sebutkan hadis ḍa‘īf kecuali pada sebagian kondisi”306. Maka beliau 

juga memasukkan hadis man qara’a al-Qur’ān pada halaman 43. Hal ini 

juga beliau sebutkan di dalam kitab al-Ażkār, para ahli hadis, fuqaha dan 

selainnya mengatakan, boleh dan dianjurkan di dalam Faḍāil a‘māl, targīb, 

dan tarhīb menggunakan hadis ḍa‘īf selama bukan mauḍū‘307. 

 
306 Muhyī al-Dīn bin Syarf al-Nawawī, al-Tibyān fī Ādāb Ḥamalah al-Qur’ān, Cet. II, 

(Beirut: Dār al-Minhāj, 1432 H/2011 M), h.37. 
307  
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BAB IV 

KRITIK HADIS TENTANG MAHKOTA ORANG TUA PENGHAFAL AL-

QUR’ĀN 

 

A. Pemaknaan Hadis Mahkota untuk Orang Tua Penghafal al-Qur’ān 

Sebagaimana diketahui pemaknaan hadis atau ma‘ānī al-ḥadīṡ 

berarti maksud atau pemunculan sesuatu isi yang terdapat dalam ucapan 

Nabi saw. Dengan demikian ma‘ānī al-ḥadīṡ dapat dikatakan sebagai suatu 

ilmu atau alat untuk mempelajari tentang hal ihwal lafal dan makna yang 

terdapat di dalam berbagai matan hadis sesuai dengan tuntutan 

kondisinya308. 

Maka kajian pada matan hadis mahkota orang tua penghafal al-

Qur’ān mencakup aspek-aspek berikut: 

1. Interpretasi Tekstual 

Adapun hadis yang menjadi objek kajian peneliti tentang 

mahkota untuk orang tua penghafal al-Qur’ān adalah yang terdapat 

dalam kitab Sunan Abu Dāwud, dengan redaksi sebagai berikut. 

ي  
بن نا ابن وهب، أخي  قال أبو داود حدثنا أحمد بن عمرو بن الشح، أخي 

، عن أبيه،  ي
يحت  بن أيوب، عن زبان بن فائد، عن سهل بن معاذ الجهتن

 وَعَمِلَ بِمَا فِيهِ،  
َ
رْآن

ُ
ق
ْ
 ال
َ
رَأ
َ
أن رسول الله صلٰ الله عليه وسلم قال: مَنْ ق

قِيَامَةِ 
ْ
اجًا يَوْمَ ال

َ
اهُ ت

َ
بِسَ وَالِد

ْ
ل
ُ
ي بُيُوتِ  أ ِ

مْسِ فن
ا
وْءِ الش

َ
حْسَنُ مِنْ ض

َ
وْءُهُ أ

َ
، ض

ا
َ
ذِي عَمِلَ بِهَذ

َّ
مْ بِال

ُ
ك
 
ن
َ
مَا ظ

َ
مْ ف

ُ
 فِيك

ْ
ت
َ
ان
َ
وْ ك
َ
يَا، ل

ْ
ن
 
 .الد

Artinya: 
Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin ‘Amru al-Sarah, 
telah mengabarkan kepada kami Ibn Wahb, telah mengabarkan 
kepadaku Yahyā bin Ayyūb, dari Zabbān bin fāid, dari Sahl bin 
Mu‘āż al-Juhanī, dari bapaknya, bahwasannya Rasulullah saw. 
bersabda: “Barangsiapa yang membaca al-Qur’ān dan 

 
308 Arifuddin Ahmad, Metodologi Pemahaman Hadis; Kajian Ilmu Ma‘ānī al-Ḥadīṡ, h. 4-6 



 

 
 

mengamalkannya, akan dipakaikan keduaOrang Tuanya 
mahkota di hari kiamat, cahayanya lebih terang dari Cahaya 
matahari di rumah-rumah di dunia. sekiranya hal ini terjadi 
pada kalian,   maka apa pendapat kalian dengan orang yang 
mengamalkannya?”309. 

Secara tekstual, beberapa ulama menjelaskan makna dari 

hadis yang terkait dengan mahkota untuk kedua Orang Tua yang 

anaknya penghafal al-Qur’ān, Maḥmūd Muḥammad Khatṭāb al-Subkī 

menjelaskan  makna man qara’a al-Qur’ān adalah warattalahu 

membacanya dengan perlahan-lahan. Oleh karenanya dia pantas 

mendapatkan kemuliaan. Berdasarkan firman Allah swt. (warattil al-

Qur’ān tartīlā). Berbeda dengan orang yang membaca al-Qur’ān tidak 

tartil maka dia mendapatkan dosa dan hukuman. Kemudian makna 

wa ‘amila bimā fīh  adalah berakhlak, beradab dan mengikuti hukum-

hukum, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya310. 

Pendapat ini juga diperkuat oleh al-Ājirī yang dimaksud dengan man 

qara’a al-Qur’ān wa ‘amila bimā fīh adalah orang yang 

menghalalkan yang halal dan mengaharamkan yang haran, tahu akan 

batasan-batasannya, serta beradab311.  

Zakariya al-Kandahlawī megatakan hadis ini bisa dipahami 

bahwa termasuk bentuk keberkahaan dari membaca al-Qur’ān adalah 

orangtuanya akan dipakaikan mahkota yang cahayanya melampaui 

terangnya sinar matahari yang masuk ke dalam rumah. Matahari 

terbit yang jaraknya jauh dari bumi, terpancar dan bisa menyinarinya, 

maka bagaimana kalau panacaran sinar matahari itu masuk ke dalam 

 
309 Abū Dāwud Sulaimān bin al-Asy‘aṡ bin Isḥāq bin Basyīr bin Syaddād bin ‘Amr al-Azdī 

al-Sijistānī, Sunan Abī Dāwud, (Beirut: Dar al-Risalah al-‘Alamiyah, 1430 H/2009 M, juz 2), hlm 
583-584. 

310 Mahmūd Muḥammad Khaṭṭāb al-Subkī, al-Minhal al-‘Ażb al-Maurūd Syarh Sunan al-
Imām Abī Dāwud,(Beirut: Muassah al-Tarikh al-‘Arabi, 1394 Hcet.ii juz 8, hlm.99 

311 Al-Hāfizẓ Abi Bakr Muḥammad bin al-Husain al-Ajiri, Akhlāq Ahl al-Qur’ān, (Beirut: 
Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1424 H/2003 M, cet.3)hlm.82 



 

 
 

rumah, maka seberapa kuat dan penyebaran cahayanya apabila 

masuk ke dalam rumah dan  dekat darinya?. hadis ini menyebutkan 

kekuatan sinar cahaya mahkota orangtua penghafal al-Qur’ān dan 

mengungguli kekuatan sinar matahari yang terbit dan menyinari ke 

dalam rumah, maka apabila orangtua penghafal al-Qur’ān 

mendapatkan ganajaran yang besar, maka bagaimana ganjaran untuk 

pembacanya sendiri? Tentu pahalanya lebih besar berkali kali lipat. 

Maka orangtua penghafal al-Qur’ān berhak mendapatkannya karena 

sebab orangtua ada seorang anak, dan orantualah yang 

mendidiknya312. 

Di sisi lain Syarf al-Haq al-‘Aẓīm Ābādī mensyarahi kalimat 

man qara’a al-Qur’ān dengan ahkamahu (menguatkannya) 

sebagaimana di suatu riwayat atqanahu (menjadi kuat). Berkata Ibn 

Ḥajar al-Makkī, yaitu ḥifẓuhū ‘an ẓahr  qalb (menghafalnya dengan 

hati)313.  

Lalu makna ulbisa wālidāhu tājan yaum al-qiyāmah , al-

Khaṭṭābī dan al-Ājirī melanjutkan penjelasannya yang dimaksud 

dengan tāj adalah kināyah ‘an al-sa ‘ādah wa sa‘ah al-mulk yaum al-

Qiyāmah, wa al-aqrab ibqā’ al-tāj ‘alā ẓāhirih, wa annahu yuṣāgu li al-

mulūk min al-żahab wa al-jawāhir bi qarīnah qauluhū ḍauuhū aḥsan 

min ḍau’ al-syams, wa ‘ubbira bi aḥsan dūna anwar wa asyraq i‘lāman 

bi anna tasybih al-tāj ma‘a mā fīh min nafāis al-jawāhir bi al-syams 

laisa li al-mujarrad al-isyraq wa al-ḍau bal ma‘a ri‘āyah syai’ min al-

 
312 Muḥammad Zakariyā al-Kandahlawī,Manhaj al-Ḥayah al-Īmāniyyah wa al-Tarbiyyah 

al-Dīniyyah fī Ḍau’al-Kitāb wa al-Sunnah, (India: al-Maktabah al-Yahyawiyyah,1432 H/2011 
H), h.215-216. 

313 Syaraf al-Haq al-‘Azim, Ābādī, Abū ‘Abd al-Rahmān, ‘Aun al-Ma‘būd Syarh Sunan Abī 
Dāwud, (Beirut: Dār Ibn Ḥazm, 1426H/2005M, Cet.I) h.704 



 

 
 

zīnah wa al-ḥasan (kiasan dari kebahagiaan dan keluasan 

kekuasaanya pada hari kiamat, dan makna al-Taj lebih dekat kepada 

zahirnya, yaitu sesuatu yang dibuat untuk para raja yang terbuat dari 

emas dan permata, karena adanya indikasi pada kalimat “ḍauuhu 

ahsan min daw al-syams”,  Disebutkan kata ahsan bukan anwar atau 

asyraq, hal ini menunjukkan bahwa tasbih pada kata al-tāj disertai 

sesuatu yang di dalamnya berupa permata yang berharga dengan 

sinar matahari bukan hanya sekedar pancaran sinarnya, akan tetapi 

disertai dengan ri‘āyah (penjagaan) berupa perhiasan dan kebaikan). 

Law kānat fīkum ai lau kānat al-syams fi bait min buyūtikum ‘ala sabīl 

al-taqdīr, fa inna al-syams iżā kānat dākhil al-bait ‘ala hażihī al-sifah 

tuḍā‘ifu ḍauuhā, fa inna al-ḍaw iża ḥabasa tazāyada nūruhu ‘ala ḥad 

qauluhu ta‘ālā masala nūrihi kamisykāh fīhā miṣbāḥ. wa al-murād al-

mubālagah fi ḥusn żālika al-tāj. seandainya matahari ada di salah satu 

rumahmu, sebagai bentuk perumpamaan, maka jika matahari ada di 

dalam rumah dengan cara demikian, cahayanya akan menjadi dua kali 

lipat.Jika cahayanya tertahan, cahayanya akan bertambah sampai 

batas tertentu. Berdasarkan firman Allah swt. مصباح فيها   Dan .كمشكاة 

yang dimaksud adalah al-mubālagah pada kata kebaikan mahkota 

tersebut314.  

Sementara Syarf al-Haq al-‘Azim Abādī memaknai Taj menukil 

pendapat al-Tayyibī, maknanya adalah kiasan dari kekuasaan dan 

kebahagiaan. Tapi yang paling kuat adalah membawanya atau 

memakainya secara zahir, sebagaimana jelasnya makna ḍauuhū 

aḥsan, dipilih kata ahsan daripada kata anwar atau asyraq karena 

 
314 Mahmud Muḥammad Khattab al-Subki, ‘Aun al-Ma‘būd Syarh Sunan Abī Dāwud , Juz. 8, 

h.99.  



 

 
 

penyerupaan kata Tāj (mahkota) beserta isi-isinya berupa permata 

dengan kata syams(matahari) bukan sekedar terang dan bersinarnya 

saja akan tetapi juga terdapat ri‘āyah(penjagaan) dan al-

ḥasan(kebaikan)315. 

Famā zannakum bi allazi ‘amila  bi haża. Yaitu apabila hal ini 

balasan untuk kedua orang tuanya menjadi sebab adanya balasan 

mahkota, maka apa pendapat kalian dengan orang yang membaca dan 

mengamalkan al-Qur’ān. Ini menjadi isyarat bahwa balasan kepada 

orang yang menghafal al-Qur’ān lebih besar yang tidak bisa dijangkau 

oleh akal maka tidak ada yang mengetahui besarnya pahala kecuali 

Allah swt316. 

    Dari penjelasan di atas dapat kita rinci sebagai berikut, yaitu: 

a. Makna qiraah, ada 2 pendapat tentang makna qara’a, yaitu: 

1) Pendapat al-Subkī dan Zakariya al-Kandahlawi, keduanya 

memaknai kata qara’a diartikan sebagai membaca (Al-

Qur’ān) dengan perlahan-lahan atau tartil;  

2) Pendapat Ābādī, qara’a diartikan sebagai menghafal (al-

Qur’ān). 

b. Makna ‘amila, al-Subkī dan al-Ājirī sepakat bahwa maknanya 

adalah menjalankan perintah Allah, menjauhi segala larangan-

Nya, dan beradab, serta menghalalkan yang halal, mengharamkan 

yang haram.  

c. Makna mahkota dan dipakaikan mahkota, 3 ulama al-Khaṭṭābi, al-

Ājirī dan Ābādī telah bersepakat bahwa kata taj mengacu pada 

 
315 Syaraf al-Haq al-‘Azim, Ābādī, Abū ‘Abd al-Rahmān, ‘Aun al-Ma ‘būd Syarh Sunan Abī 

Dāwud, h.704. 
316 Mahmud Muḥammad Khattab al-Subki, ‘Aun al-Ma‘būd Syarh Sunan Abī Dāwud, juz 8, 

h.99. 



 

 
 

makna hakikinya atau zahirnya yaitu mahkota yang dipakai di 

atas kepala.   

2. Interpretasi Intertekstual 

Ibn Rusyd mengatakan bahwa cara untuk mengambil hukum 

dari nabi ada 3, lafaz(ucapan), fi‘il(perbuatan), dan Iqrār(ketetapan). 

Adapun yang didiamkan oleh syāri‘ maka jumhur ‘ulama mengatakan 

adalah dengan qiyās317.  

Berkiatan dengan hadis   ini peneliti mencoba untuk 

menghubungkan dengan hadis lain yang berkaitan secara lafaz atau 

kandungan maknanya. 

Peneliti memulai dari hadis riwayat Abu Dawud dari Abdullah 

bin ‘Amru berkata, Rasulullah saw. bersabda:   
ْ
رَأ
ْ
رْآنِ اق

ُ
ق
ْ
الُ لِصَاحِبِ ال

َ
يُق

ا
َ
ه
ُ
رَؤ
ْ
ق
َ
 آخِرِ آيَةٍ ت

َ
د
ْ
 عِن

َ
ك
َ
ل ِ
ن ْ  مَين

ا
إِن
َ
يَا ف

ْ
ن
 
ي الد ِ

لُ فن
ِّ
رَت
ُ
 ت
َ
ت
ْ
ن
ُ
مَا ك

َ
لْ ك

ِّ
قِ وَرَت

َ
 " 318. وَارْ ت

Kata يقال bermakna ketika masuk ke surga, القرآن  لصاحب 

artinya orang yang senantiasa membaca dan mengamalkan al-Qur’ān, 

bukan yang sekedar membaca tapi tidak mengamalkannya,  اقرأ وارتق, 

maknanya adalah sampai kederajat surga atau tingkatan al-qurb,  ورتل 

yakni janganlah engkau terburu-buru di dalam membaca al-Qur’ān 

ketika di surga yang hanya untuk meraih kenikmatan dan penyaksian 

yang agung seperti ibadahnya malaikat, kama kunta turattil yakni di 

dalam bacaanmu, dan di dalamnya terdapat isyarat bahwa balasan itu 

sesuai amalnya baik itu dalam jumlah dan caranya, fi al-dunya, tajwid 

huruf dan mengetahui tempat berhentinya, fa inna manzilaka ‘inda 

akhir ayat taqrauha, dan terkandung di dalam hadis bahwa derajat 

 
317 Abū al-Wālid Muḥammad bin Ahmad bin Muḥammad bin Ahmad bin Rusyd al-Qurtubi 

al-Andalusi, Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid, (Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 
1433 H/2012 M), hlm.9. 

318 Abū Dāwud, Sunan Abi Dāwud, juz.2, hlm.73. 



 

 
 

surga itu sesuai jumlah ayat al-Qur’ān, dan di dalam sebuah hadis 

bahwa ahli Qur’ān tidak ada lagi derajat di atasnya. Maka qurra’/ahli 

al-Qur’ān derajanya senantiasa naik berdasarkan ukuran bacaannya. 

Berkata sebagian ulama sesungguhnya orang yang yang 

mengamalkan al-Qur’ān seakan-akan dia senantiasa membacanya 

sekalipun kenyataannya dia tidak membacanya, dan sebaliknya, 

orang yang tidak mengamalkan al-Qur’ān maka dia tidak 

dikategorikan sebagai pembaca al-Qur’ān meskipun secara 

kenyataannya dia membaca al-Qur’ān. Maka Allah swt. berfirman 

بَابِ 
ْ
ل
َ ْ
و الأ

ُ
ول
ُ
رَ أ
َّ
ك
َ
ذ
َ
رُوا آيَاتِهِ وَلِيَت با

ا
 لِيَد

 
 مُبَارَك

َ
يْك

َ
اهُ إِل

َ
ن
ْ
زَل
ْ
ن
َ
اب  أ

َ
 maka orang كِت

yang sekedar membaca dan menghafalnya tidak dikategorikan 

sebagai orang mendapatkan tingkatan tertinggi di surga 319. 

Kemudian hadis riwayat Ahmad dari jalur Abi Sa’id berkata, 

Rasulullah Saw. bersabda يقال لصاحب القرآن يوم القيامة إذا دخل    

ء   ي
الجنة: اقرأ واصعد، فيقرأ، ويصعد بكل آية درجة، حت  يقرأ آخر ش 

 Kata kata ma‘ah menurut ‘Ali bin Muhammad yang dimaksud معه

adalah orang yang menghafalnya320. Sementara itu Menurut Syekh 

Faiṣal bin ‘Abd al-‘Azīz yang dimaksud dari hadis ini adalah penghafal 

al-Qur’ān yang senantiasa membacanya dan mentadabburinya serta 

mengamalkannya dia akan naik derajat  surganya sampai 

kedudukannya sesuai dengan kadar amal dan hafalannya321. 

 
319 Abī ‘Abd al-Rahmān Syarf al-Haq al-‘Aẓīm Ābādī,‘Aun al-Ma‘būd Syarh Sunan Abī 

Dāwud,(Beirut: Dar Ibn Hazm, 1426H/2005M,cet.I h.709 
320 ‘Alī bin Muḥammad, Abū al-Ḥasan Nur al-Dīn al-Mala al-Harwi al-Qārī, Mirqāh al-

Mafātīh Syarh Misykāh al-Maṣābīh, (Beirut: Dar al-Fikr, 1422H/2022M), juz.4, h. 1470 
321 Faisal bin ‘Abd al-‘Aziz bin Faisal Ibn Hamd al-Mubārak al-Huraimilī al-Najdī,Taṭrīz 

Riyāḍ al-Ṣāliḥīn, cet. I,(Riyaḍ: Dar al-‘Āsimah li al-Nasyr wa al-Tauzi‘,1423H/2002M),h.583-
584  



 

 
 

Dari dua pendapat ualama tersebut dapat dijadikan dasar 

bahwa membaca al-Qur’ān salah satu maknanya adalah menghafal, 

artinya qiraah itu ada dua, qiraah dengan melihat teks, dan qiraah 

tanpa melihat teks (menghafal). 

Kemudian riwayat al-Tirmidzi dari Ibn Abbas ra. berkata, 

Rasulullah Saw. bersabda   ِرْآن
ُ
الق مِنَ  ء   ْ ي

َ ش  جَوْفِهِ  ي 
فن يْسَ 

َ
ل ذِي 

َّ
ال  
ا
إن

رِبِ 
َ
البَيْتِ الخ

َ
 Hadis ini menunjukkan bahwasannya orang yang  .322 ك

tidak membaca al-Qur’ān seperti rumah yang kosong. Maka hadis ini 

memotivasi untuk menghafal al-Qur’ān atau sebagiannya, agar 

jiwanya terisi dengan al-Qur’ān323. 

Dapat disimpulkan bahwa riwayat ini memotivasi kaum 

muslim agar tidak meninggalkan membaca al-Qur’ān serta 

memotivasi untuk menghafalnya. 

Kesimpulan dari pemahaman hadis man qara’a al-Qur’ān wa 

‘amila bimā fīh ulbis wālidah tājan yaum al-qiyamah dengan hadis lain 

yang memiliki keterkaitan secara lafaz dan makna , menunjukkan 

bahwa:  

a) Makna qiraah, membaca al-Qur’ān salah satu maknanya 

adalah menghafal, artinya qiraah itu ada dua, qiraah 

dengan melihat teks dan qiraah dengan melihat teks 

(menghafal), pendapat ini dikemukakan oleh ‘Alī bin 

Muhammad dan Sykeh Faisal bin ‘Abd al- ‘Aziz tentang 

hadis يقال لصاحب القرآن yang diriwayatkan oleh Ahmad.  

 
322 Muḥammad bin ‘īsā bin Saurah bin Mūsā bin al-Ḍaḥḥāk, al-Tirmiżī, Abū ‘īsā, al-Jāmi‘ 

al-Kabīr Sunan al-Tirmiżī, Cet.I, (Beirut: Dar al-Garbī al-Islāmī, 1998 M) juz 5, h.35. 
323 Faisal bin ‘Abd al-‘Ziz bin Faisal Ibn Hamd al-Mubārak al-Huraimilī al-Najdī,Taṭrīz 

Riyaḍ al-Ṣāliḥīn, h. 583. 



 

 
 

b) Implementasi, Adapun berkaitan dengan pemberian 

mahkota kepada kedua Orang Tua, untuk mendapatkannya 

wajib bagi seorang qari atau penghafal al-Qur’ān 

mengamalkannya artinya menghalalkan yang halal, 

mengharamkan yang haram, dan tidak melampaui batas, 

beradab, dan hal ini sesuai dengan penafsiran Ibn Kasir 

pada kalimat yatluna haqqa tilawatih, yakni menghalalkan 

yang halal, mengharamkan yang haram324. Dan dikatakan 

di dalam tafsir mengamalkan dengan sebenar-benarnya 

amal325.  

Hadis ini juga berhubungan dengan ayat al-Qur’ān yaitu firman 

Allah swt.   َذِيْن
َّ
ال نَ  مِنِي ْ

ْ
مُؤ
ْ
ال  ُ

ِّ وَيُبَش  وَمُ 
ْ
ق
َ
ا  َ هِي  ْ ي ِ

ت 
َّ
لِل يَهْدِيْ   

َ
ن
ٰ
رْا
ُ
ق
ْ
ال ا 

َ
ذ
ٰ
ه  
ا
اِن

 
 
ا ً ْ بِي 

َ
جْرًا ك

َ
هُمْ ا

َ
 ل
ا
ن
َ
لِحٰتِ ا  الصّٰ

َ
وْن
ُ
 Ibn kasir berkata dalam tafsirnya يَعْمَل

bahwa Allah swt. memuji kitabnya yang agung yang dia turunkan 

kepada rasulnya Muhammad saw. yaitu al-Qur’ān, dia memberikan 

petunjuk ke jalan yang paling lurus, dan jalan yang paling jelas. (   ويبش

ن   atas yang (الذين يعملون الصالحات) dengannya (al-Qur’ān) (المؤمني 

dikehendakinya, (ا كبي  أجرا  لهم   .yakni pada hari kiamat326 (أن 

Hubungan antara hadis dan ayat ini adalah sama-sama mendapatkan 

balasan dari Allah swt. di hari kiamat dan jalan untuk mendapatkan 

petunjuk serta jalan yang paling lurus, dan ini semua merupakan 

keutamaan al-Qur’ān. 

Hadis ini juga memilki hubungan dengan ayat   
َ
ن
ٰ
رْا
ُ
ق
ْ
ا ال
َ
ن ْ  يَشا

ْ
د
َ
ق
َ
وَل

كِرٍ 
ا
د هَلْ مِنْ م 

َ
رِ ف

ْ
ك
ِّ
 yakni kami mudahkan lafaz dan maknanya bagi لِلذ

 
324 Abū al-Fidā’ Ismā‘īl bin ‘Umar bin Kaṡīr al-Qurasyī al-Baṣrī al-Dimasyqī, Tafsīr al-

Qur’ān al-‘Aẓīm, cet.ii,(Dar al-Ṭayyibah li al-Nasyr wa al-Tauzī‘, 1420H/1999M), juz.1, h.403. 
325 al-Ājirī, Akhlāq Ahl al-Qur’ān, h.77. 
326 Ibn Kaṣīr, Tafsīr al-Qur’ān al-‘Aẓīm, juz.5, h.48 



 

 
 

siapa yang menginginkannya, agar manusia mengingatnya, maka 

apakah penghafal al-Qur’ān ini allah telah mudahkan menghafal 

beserta maknanya?327, maka dapat disimpulkan bahwa ayat ini 

memiliki hubungan dengan hadis man qara’a al-Qur’ān yang mana Ibn 

Kasir mengatakan al-Qur’ān ini dijadikan oleh Allah swt. mudah untuk 

dihafal dan dipahami, maka masih adakah orang yang ingin menghafal 

dan memahaminya dan ini juga sesuai dengan lafaz hadis wa ‘amila 

bima fih, yakni mengamalkan dan mempraktekkannya kandungan al-

Qur’ān, karena dengan mengamalkannya juga dapat dipahami makna 

al-Qur’ān. 

3. Interpretasi Kontekstual 

Pemahaman kontekstual dimaksudkan sebagai pemahaman 

terhadap kandungan petunjuk suatu hadis nabi berdasarkan atau 

dengan mempertimbangkan konteksnya, meliputi bentuk atau 

cakupan petunjuknya; kapasitas nabi tatkala hadis itu terjadi kapan 

dan apa sebab hadis itu terjadi; serta kepada siapa ditujukan bahkan 

dengan mempertimbangkan dalil-dalil lainnya.328 Dengan kata lain, 

memahami hadis (interpretasi) secara kontekstual adalah melihat 

asbāb al-wurūd hadis tersebut. 

Adapun hadis mahkota orang tua penghafal al-Qur’ān tidak 

ditemukan asbāb al-wurūd-nya pada kitab-kitab syarah hadis, 

sehingga tidak bisa diketahui secara pasti konteks hadis tersebut 

tatkala disampaikan oleh Rasullah saw.. 

4. Makna Substantif dan Formatif 

 
327 Ibn Kaṣīr, Tafsīr al-Qur’ān al-‘Azẓīm, juz.7, h.78. 
328 Arifuddin Ahmad, Paradigma Baru Memahami Hadis Nabi: Refleksi Pemikiran 

Pembaharuan Prof. Dr. Muḥammad Syuhudi Ismail, h. 204  



 

 
 

Sebagaimana telah dijelaskan, bahwa hadis mahkota orang tua 

penghafal al-Qur’ān “man qara’a al-Qur’ān wa ‘amila bima fih ulbis wa 

lidah tajan yaum al-qiyamah”, menunjukkan bahwa secara formatif 

orang yang membaca al-Qur’ān dan mengamalkannya maka orang 

tuanya akan memperoleh mahkota di hari kiamat. Kata qara’a sendiri 

terkadang bermakna tilawah (membaca), dan terkadang bermakna 

tilawah dan hifz, yang pada substansinya membaca di sini tidaklah 

asal membaca, tetapi harus dengan benar (tartil) bahkan ada yang 

memaknai harus hafal. 

Selain itu, syarat pemberian mahkota kepada kedua orang tua 

menurut hadis tersebut tidak sebatas hanya membaca dan 

menghafalnya saja, tetap wajib bagi seorang qari atau penghafal al-

Qur’ān mengamalkannya artinya menghalalkan yang halal, 

mengharamkan yang haram, dan tidak melampaui batas, beradab. 

Kemudian, kalimat ulbisa wālidāhu tājan yaum al-qiyāmah ada 

yang memaknai sebagai kiasan dari kebahagiaan dan keluasan 

kekuasaanya pada hari kiamat, namun ada yang berpendapat bahwa 

al-taj sendiri lebih dekat kepada zahirnya, yaitu sesuatu yang dibuat 

untuk para raja yang terbuat dari emas dan permata, karena adanya 

indikasi pada kalimat “ḍauuhu ahsan min ḍau al-syams”329 (sinarnya 

lebih terang daripada sinar matahari) yang mengindikasikan bahwa 

mahkota ini merupakan benda fisik dan bukan kiasan, meskipun kita 

tidak bisa membayangkan bagaimanakah wujud mahkota ini di hari 

kiamat kelak. 

 
329 Maḥmūd Muḥammad Khattab al-Subkī, al-Minhal al-‘Azb al-Maurūd syarh Sunan al-

Imam Abi Dawud,(Beirut: Muassah al-Tārikh al-‘Arabi, 1394 Hcet.ii juz 8, hlm.99.  



 

 
 

Dari interpretasi di atas, maka dapat kita tarik kesimpulan 

bahwa makna formatif dari penghafal al-Qur’ān pada hadis tersebut 

adalah orang yang membaca dan mengamalkan al-Qur’ān. Namun 

secara substantif, sebenarnya yang dimaksud ialah kesungguhan 

qāri’/ḥuffāẓ dalam menjaga dan mengamalkan al-Qur’ān. Sedangkan 

mahkota sendiri, secara formatif dapat diartikan sebagai mahkota 

sebagamana yang kita ketahui, namun secara substantif mahkota di 

sini adalah penghargaan yang laur biasa bagi orang tua penghafal al-

Qur’ān yang akan diperoleh di akhirat yang wujudnya tentu tidak bisa 

dibayangkan keindahannya oleh nalar pikir manusia. 

 

B. Implementasi Hadis Mahkota Orang Tua Penghafal al-Qur’ān  

Semangat para penghafal al-Qur’ān dalam menghafal al-Qur’ān 

yang terjadi di dalam kehidupan sehari-hari sangat kuat, hal ini terbukti 

banyaknya pondok taḥfiẓ yang menjamur di berbagai kota-kota, sehingga 

para orantua kebanyakan memasukkan anak-anaknya ke pondok taḥfiẓ. 

Hal ini dimotivasi oleh salah satu hadis yaitu man qara’a al-Qur’ān 

wa‘amila bimā fīh ulbisa wālidāhu tajan yaumal qiyamah. Misalnya saja di 

kota makassar, akan kita temukan banyak pondok taḥfiẓ Ketika wisuda 

akan ada simbolis penyerahan mahkota yang terbuat dari bahan kertas 

yang akan dipakaikan di kepala Orang Tua peserta wisuda taḥfiẓ, tentu 

semua ini mengambil faedah dari hadis di atas. 

Maka jika kita kaitkan kandungan matan tersebut dengan kondisi 

sekarang ada berbagai banyak masukan, diantaranya adalah bahwa hadis 

tersebut tidak hanya menyinggung tentang menghafal al-Qur’ān saja 

tetapi juga memahami isinya, serta mengamalkan isi kandungan al-qura, 



 

 
 

diantara fenomena yang terjadi sekarang, sebagaimana yang disebutkan 

oleh syekh yusuf al-qardhawi, mengkritisi fenomena golongan tarbiyah 

yang memberikan teladan dan mendorong anak-anak mereka untuk 

menghafal al-Qur’ān sejak kecil. Dalam hal ini beliau bukan bermaksud 

bahwa menghafal al-Qur’ān sejak kecil adalah salah, akan tetapi beliau 

berpendapat bahwa seyogyanya orang yang menghafal al-Qur’ān harus 

memahami isinya. Karena, menghafal di waktu kecil bagaikan mengukir di 

atas batu. Dan juga beliau mengatakan bahwa ada satu fenomena kekinian 

yang terjadi di negaranya, Mesir/Qatar, dan di banyak negara muslim 

lainnya. Fenomena tersebut adalah maraknya kaum muslimin dalam 

berlomba-lomba menghafal al-Qur’ān karena  memahami bahwa perintah 

yang disampaikan di dalam hadis ialah sebatas menghafal saja, sehingga 

merasa bahwa menghafal al-Qur’ān sudah cukup. Belum lagi hadiah 

menggiurkan yang disiapkan oleh sejumlah musābaqah ḥifẓ al-Qur’ān. 

Selain itu, para penghafal al-Qur’ān ini juga terlalu dilebih-lebihkan dari 

mereka yang paham al-Qur’ān330.    

Dalam menghafal al-Qur’ān, ada beberapa etika yang perlu 

diperhatikan oleh penghafal al-Qur’ān sebagai pegangan dalam 

bertingkah laku. Ada tiga akhlaq yang ditekankan oleh Imām al-Nawāwī 

dalam menghafal al-Qur’ān: 

1. Menyucikan hati 

Salah satu perbuatan yang sangat mulia adalah menghafal al-

Qur’ān sehingga banyak hadis yang mengungkapkan keagungan 

menghafal al-Qur’ān. Oleh karena itu Imām al-Nawawī mengatakan 

 
330 Yusuf al-Qardhawi, fī Fiqh al-Awlawiyāt wa Dirasāh Jadīdah fī ḍau’ al-Qur’ān wa al-

Sunnah, h. 68 



 

 
 

kepada orang-orang yang menghafal al-Qur’ān seyogyanya 

menyucikan hatinya dari kotoran-kotoran.331 

Perbuatan membersihkan hati merupakan bentuk ketakwaan 

secara batin yang harus dilakukan oleh manusia. Hati adalah 

segumpal daging, jika ia baik maka seluruh tubuh juga akan baik. Tapi 

jika segumpal daging itu rusak,maka seluruh tubuh pun menjadi 

rusak. Berusaha untuk memperbaiki hati itu agar seluruh anggota 

tubuh juga baik. Hati menjadi baik dengan selalu merasakan 

kehadiran Allah. 

Dan termasuk murid yang baik adalah murid yang 

menghindarkan diri dari godaan duniawi, mengurangi keterkaitan 

dengan dunia, karena keterkaitan kepada dunia dan masalah-

masalahnya dapat mengganggu lancarnya penguasaan ilmu. Imam al-

Ghazali mengatakan bahwa ilmu itu tidak akan memberikan sebagian 

dirinya kepadamu sebelum engkau memberikan seluruh dirimu 

kepadanya, maka ilmu pun pasti akan memberikan sebagian dirinya 

kepadamu. Juga al-Qur’ān memberikan peringatan keras untuk tidak 

menjual ayat-ayat. Dalam surah al-baqarah ayat 41. 

2. Kemauan yang keras/Komitmen 

Komitmen adalah keputusan seseorang terhadap dirinya 

sendiri, apakah dia akan melakukan sesuatu atau tidak. Secara 

etis Komitmen menunjukkan kemantapan kemauan, keteguhan 

sikap, kesungguhan dan tekad untuk berbuat yang lebih baik.332 

 
331 Imam al-Nawawī, al-Tibyān fi Ādāb Ḥamalah al-Qurān (Beirut: Darul Minhaj,2015), 63 
332 Syaiful Sagala, Etika dan Moralitas Pendidikan, Peluang dan Tantangan, (Jakarta: 

Kencana, 2013), h. 22. 



 

 
 

kemauan seorang penghafal al-Qur’ān ditampakkan 

melalui perilakunya yang menjunjung tinggi nilai-nilai etis dan 

menggunakan cara-cara berkualitas untuk mencapai tujuan yang 

ditentukan. Kaitannya dengan ini, Imām al-Nawāwī menekankan 

kepada peserta didik untuk bersemangat dalam belajar, tekun 

menuntut ilmu di semua waktu yang dia mampu 

melaksanakannya, tidak merasa cepat puas dalam memperoleh 

ilmu yang sedikit padahal masih memiliki kemampuan untuk 

mendapatkan ilmu yang lebih banyak, tidak membebani dirinya 

dengan sesuatu yang dia tidak mampu, dikhawatirkan jenuh dan 

kehilangan apa yang telah dia peroleh, hal ini berbeda-beda, 

tergantung orangnya333. 

Seseorang yang menghafal al-Qur’ān harus bersungguh-

sungguh dalam menjaga ayat yang telah dihafal. Seorang 

penghafal al-Qur’ān harus senantiasa menjaga kontinuitas dalam 

melakukan murāja’ah agar hafalan yang telah lalu tidak hilang 

dalam ingatan. Oleh karena itu, untuk senantiasa menjaga 

komitmen menghafal al-Qur’ān maka diperlukan keteguhan dan 

kesabaran, karena kunci utama keberhasilan dalam menghafal al-

Qur’ān adalah ketekunan dalam menghafal ayat al-Qur’ān dan 

melakukan murāja’ah (mengulang ayat-ayat yang telah dihafal). 

3. Konsentrasi belajar 

Dalam menghafal al-Qur’ān sangat diperlukan konsentrasi. 

Sebab menghafal al-Qur’ān sangat berkaitan dengan memorisasi, 

sehingga kesadaran individu mengenai hal ini harus diperhatikan. 

 
333  Al-Nawawī, al-Tibyān fī Ādāb Ḥamalah al-Qur’ān, h. 68. 
 



 

 
 

Konsentrasi akan terganggu ketika otak dipenuhi dengan pikiran-

pikiran yang tidak bermanfaat. Hingga akhirnya tidak bisa 

menghafal walaupun hanya satu ayat. Maka seorang penghafal 

quran mampu mengosongkan dari pikiran-pikiran dan teori-

teori, atau permasalahan-permasalahan yang sekiranya akan 

mengganggu.334 

Kecerdasan yang tinggi bukanlah faktor pendukung utama 

dalam menghafal al-Qur’ān, namun yang lebih utama adalah 

menjaga konsentrasi dan menjauhi hal-hal yang tidak berguna 

yang bersifat duniawi. Ketika hendak menghafal al-Qur’ān hal-hal 

yang bersifat duniawi tersebut akan memenuhi pikiran sehingga 

tidak ada tempat bagi memori untuk merekam hafalan secara 

maksimal. 

Nabi memberi dua julukan kepada para penghafal al-

Qur’ān: Ṣāhib al-Qur’ān dan Ahl al-Qur’ān. Kedua julukan tersebut 

mempunyai pengertian bahwa penghafal al-Qur’ān harus selalu 

bersama al-Qur’ān. Tiada hari tanpa membaca al-Qur’ān. Jika 

seseorang ingin sangat dekat dengan Allah, nilai-nilai al-Qur’ān 

harus menyatu dalam dirinya. Harus berbeda dengan yang lain. 

Orang seperti ini dijuluki Ḥāmil al-Qur’ān lafdzan wa ma‘nan.335 

Terlepas dari keistimewaan masing-masing, yang paling 

penting adalah sejauh mana penghafal/pembaca al-Qur’ān bisa 

merenungi ayat-ayat yang dibacanya. Jika dengan melihat mushaf 

pembaca lebih menadaburi, itu lebih baik. Begitu juga sebaliknya. 

Pada akhirnya, penyerapan nilai-nilai al-Qur’ān itulah bagian 

 
334 Ahsin W, Bimbingan Praktis Menghafal al-Qur’ān , (Jakarta: Ide Pustaka,t.t), h.49. 
335 Ahsin Sakho Muḥammad, Oase al-Qur’ān Penyejuk Kehidupan, 19-20 



 

 
 

terpenting setelah membaca teksnya. Langkah berikutnya adalah 

mengamalkan nilai-nilai itu dalam kehidupan sehari-hari. Al-

Qur’ān bukan sekadar kitab bacaan tapi juga dipelajari 

kandungannya kemudian diamalkan. Semua tahapan itu 

mendapatkan apresiasi sendiri dari Allah swt.336 

Barang siapa yang ingin dicintai dan disenangi oleh Allah, 

maka senangkanlah Allah melalui khidmat terhadap kalam-Nya, 

yaitu al-Qur’ān. Sebagai kalam-Nya, Allah senang jika al-Qur’ān 

dibaca. Sebagai pesan-Nya, Allah senang jika kandungan al-Qur’ān 

diperhatikan dan diamalkan. Dengan itu, niscaya Allah akan 

menyenangkan kita dengan cara Allah sendiri. Baik berupa materi 

atau yang bukan materi, baik di dunia maupun di akhirat, baik 

sekarang atau waktu mendatang.337 Al-Qur’ān itu ibarat berlian 

yang mempunyai banyak sisi. Jika dipandang dari satu sisi akan 

menampakkan keindahan tersendiri. Jika dari sisi lain akan 

tampak keindahan yang lain. Berlian itu sendiri selalu berkilap 

sepanjang zaman. Hanya mereka yang mempunyai hati yang 

tulus, bersih, haus akan nilai-nilai al-Qur’ān akan bisa menikmati 

keindahan itu.338 

Dan ditegaskan oleh imam al-Gazali apabila pikiran 

peserta didik telah terbagi maka kuranglah kesanggupannya 

untuk mendalami ilmu pengetahuan. Dalam hal ini dapat 

 
336 Ahsin Sakho Muḥammad, Oase al-Qur’ān (2): Pencerah Kehidupan (Jakarta: PT Qaf 

Media Kreativa 2018), 58 
337 Ahsin Sakho Muḥammad, Oase al-Qur’ān Penyejuk Kehidupan, h. 9. 
338 Ahsin Sakho Muḥammad, Oase al-Qur’ān Penyejuk Kehidupan, h.14. 



 

 
 

dikatakan bahwa ilmu itu tidak akan menyerahkan sebagian 

kepadamu sebelum kamu menyerahkan seluruh jiwa ragamu.339 

 
339 Imam al-Gazālī, Iḥyā’ ‘Ulūm al-Dīn, Jilid 1, terj. Moh. Zuhri (Semarang: As-Syifa, 2015), 

h. 153 



 

171 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, peneliti 

menyimpulkan bahwa: 

2. Kedudukan hadis tentang Mahkota Orang Tua Penghafal al-Qur’ān 

Setelah melakukan penelitian terhadap sanad dan matan hadis, 

ditemukan dari kitab-kitab takhrij, bahwa hadis ini diriwayatkan 7 

mukharrij, dan dari kitab sumber ini diperoleh 8 jalur riwayat Sunan 

Abī Dāwud: 1 riwayat, Musnad Aḥmad: 1 riwayat, Musnad Abī Ya‘lā al-

Mūṣilī: 1 riwayat, Mu‘jam al-Ṭabrānī: 1 riwayat, Mustadrak al-Hākim: 

2 riwayat, Syu‘ab al-Īmān: 1 riwayat, Syarh al-Sunnah: 1 riwayat. 

Hadis tersebut memiliki pendukung yang berstatus syahid dan 

muttabi‘, karena hadis tersebut diriwayatkan melalui 2 jalur, 

kesemuanya melalui perawi sahabt Mu‘āż bin Anas, dengan tujuh 

riwayat yang lain yang menjadi muttabi‘. Sedangkan jalur yang lain 

melalui perawi sahabat Buraidah al-Aslamī dengan satu riwayat 

menjadi syahid. Adapun kualitas hadis yang menjadi objek naqd al-

sanad dalam penenlitian ini dinilai da‘īf. 

Sedangkan dari segi matannya, karena terbebas dari syāż dan 

terbebas dari ‘illah, yaitu tidak bertentangan dengan dalil-dalil al-

Qur’ān yang berhubungan dengan matan hadis tersebut, juga tidak 

bertentangan dengan hadis yang lain, serta tidak bertentangan 

dengan fakta sejarah dan tidak juga bertentangan dengan logika, maka 

matan hadis ini dinilai sahīh 



 

 
 

 

 

3. Pemaknaan hadis tentang mahkota orangtu penghafal al-Qur’ān 

Di dalam hadis ini ada 3 kandungan makna hadis yang penting: 

a) makna qara’a, ada 2 makna qara’a, yang pertama membaca secara 

tartil, dan yang kedua menghafalnya. 

b) makna ‘amila, makna ‘amila di sini adalah menjalankan perintah 

Allah, menjauhi segala larangan-Nya, dan beradab, serta 

menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram. 

c) makna tāj, makna al-tāj ada yang memaknai sebagai kiasan dari 

kebahagiaan dan keluasan kekuasaanya pada hari kiamat, dan 

dan ada juga yang memaknai lebih dekat kepada zahirnya, yaitu 

mahkota itu sendiri. 

4. Implementasi di era modern 

Di era modern ini, sepantasnya bagi para penghafal al-Qur’ān 

memperhatikan 3 hal: 

a) Menyucikan hati, seorang penghafal al-Qur’ān seyognya 

menycuikan hatinya dari segala godaan duniawi, dalam 

menghafal al-Qur’ān semata-mata diniatkan karena Allah Swt 

bukan karena mengharapkan ganjaran mahkota atau balasan 

yang lainnya.  

b) Komitmen, komitmen seorang peserta didik ditampakkan melalui 

perilakunya yang menjunjung tinggi nilai-nilai etis dan 

menggunakan cara-cara berkualitas untuk mencapai tujuan yang 

ditentukan. Kaitannya dengan ini, ditekankan kepada peserta 

didik untuk tekun menuntut ilmu. 

c) Konsentrasi belajar, Dalam menghafal al-Qur’ān kecerdasan yang 

tinggi bukanlah faktor pendukung utama namun yang lebih utama 



 

 
 

adalah menjaga konsentrasi dan menjauhi hal-hal yang tidak 

berguna yang bersifat duniawi. Ketika hendak menghafal al-

Qur’ān hal-hal yang bersifat duniawi tersebut akan memenuhi 

pikiran sehingga tidak ada tempat bagi memori untuk merekam 

hafalan secara maksimal. 

Dalam konteks motivasi di era modern, hadis tersebut juga 

memberikan dorongan dan insentif bagi umat Muslim untuk lebih 

giat dalam membaca, menghafal, memahami, dan mengamalkan al-

Quran. 

B. Implikasi 

Setelah melakukan penelitian terhadap hadis-hadis mahkota orang 

tua penghafal al-Qur’ān, peneliti menyadari bahwa antara pembaca al-

Qur’ān dan penghafal al-Qur’ān sama-sama berpeluang mendapatkan 

pahala dari Allah swt. selama mengamalkan isi al-Qur’ān, mentaati 

perintahnya, menjauhi segala larangannya dan beradab. Karena al-Qur’ān 

itu sendiri adalah petunjuk ke jalan yang benar yang bisa membawa 

seorang muslim kepada ketaqwaan. 

Dan juga hadis ini memotivasi penghafal al-Qur’ān bukan hanya 

sekedar menghafalnya saja akan tetapi juga mengamalkannya, baik dalam 

bentuk praktek kehidupan , maupun mempelajari isi kandungan al-

Qur’ān. 

Hasil penelitian ini, dapat memberikan pemahaman tentang 

kualitas tentang hadis-hadis mahkota orang tua penghafal al-Qur’ān untuk 

menambah ketaqwaan diri kepada Allah swt. dan cenderung kepada sosok 

penghafal al-Qur’ān yang baik secara lahiriah maupun batiniyah. Selain 

daripada itu, penelitian ini dapat juga dijadikan sebagai referensi/rujukan 

karya ilmiah dalam bidang akademik. 



 

 
 

DAFTAR PUSTAKA 

 
al-Qur’ān al-Karim 

‘Abd al-Hādi, Abū Muḥammad Mahdī ‘Abd al-Qādir. Ṭuruq Takhrīj Ḥadīṡ 
Rasulillah saw. terj. Said Aqil Husain Munawwar dan Ahmad Rifqi 
Mukhtar. Metode Takhrīj Hadis 

‘Abd al-Razzāq al-Husainī al-Zabīdī, Tāj  al-‘Arūs, (Beirut: Dār Ihyā al-TurāṠ al- 
‘Arabī,1984). 

 ‘Alī bin Muhammad, Abū al-Ḥasan Nur al-Dīn al-Malā al-Harwī al-Qārī, Mirqāh 
al-Mafātīh Syarh Misykāh al-Masābīh, Juz 4. (Beirut: Dar al-Fikr, 
1422H/2022M). 

A.J Wensinck, al-Mu‘jam al-Mufahras li Alfāẓ al-ḤadīṠ al-Nabawī, Juz 4. (Leiden: 
E.J. Brill, 1936 M). 

Ābādī, Syaraf al-Haq al-‘Aẓīm, Abū ‘Abd al-Rahmān,‘Aun al-Ma ‘būd Syarh 
Sunan Abī Dāwud, Cet. I (Beirut: Dār Ibn Hazm, 1426H/2005M). 

Abd al-Fattah bin al-Sayyid ‘Ajmi bin al-Sayyid al-‘As’as al-Marsafi al-Misri al-
Syafi’i, Hidayah al-Qārī ilā Tajwīd kalām al-Bārī, Juz 2. Cet. II; (Madinah: 
Maktabah Tayyibah). 

Abd al-Majid Khān, ‘Ulūm al-Ḥadīṡ, Cet. I; (t.t: Amzah 2012). 

Abd al-Raūf al-Manāwī, Faiḍ al-Qadīr Syarḥ al-Jāmi‘ al-Ṣagīr, Juz 1 (Cet. I; Mesir: 
al-Maktabah al-Tijāriyah al-Kubrā, 1356 H). 

Abdul Aziz Dahlan, (ed), enslikopedi Hukum Islam, Cet. VI; (Jakarta: PT. Ichtiar 
Baru Van Hove, 2003). 

Abdul Jalil, “Studi Historis Komparatif tentang Metode Taḥfiẓ al-Qur’ān”, Jurnal 
Studi Ilmu al-Qur’ān dan Hadis Vol. 18 No. 1 (2017): 4. 

Abdullah, Walad, Sayyid Muhammad, Al-Sanad Al-Qur’āniy: Dirasatan wa 
Ta’shil al-Sanad al-Syanqithi Namudzajan, (Libanon: Daar Kutub al-
Ilmiyyah, 1971). 

Abū ‘Abdillah Muḥammad bin ‘Umar bin Muḥammad al-Fihrī al-Subtī Ibn 
Rusyaid, al-Sunan al-Abyan wa al-Maurid al-Am‘an fī al-Muḥākamah al-
Imāmain fī al-Sanad al-Mu‘an‘an, Cet. I; (Madinah: Maktabah al-Gurabā’ 
al-Aṡariyyah, 1417 H). 

Abū al-‘Abbās Syams al-Dīn Ahmad bin Ibrāhīm bin Abi Bakr bin Khalkān al-
Barmakī al-Irbilī, Wafayat al-A’yan wa anba Abnā al-Zamān, Juz 2. Cet.I; 
(Beirut: Dar Shadir, 1900 H). 

Abū al-Ḥasan Aḥmad bin Faris bin Zakariyah; Maqayis al-Lugah,Juz 5. (Beirut: 
Dar al-Fikr,t.t). 



 

 
 

Abū Bakr Ahmad bin ‘Ali bin sabit bin Ahmad bin Mahdi al-khatib al-Baghdadi, 
Tārīkh Baghdād,Juz 10. (Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 2002 M). 

Abū Sufyān Muṣṭafā Bājū, Al-‘Illah wa Ajnāsuhā ‘ind al-Muḥaddiṡīn, Cet. I; 
(Ṭanṭā: Maktabah al-Ḍiyā’, 1426 H/2005 M). 

Adam, Lewis, (ED)Webters New American Dictionary (Newyork: Book ine, 
1996) 

Aḥmad bin Muḥammad bin Ḥanbal, Abū‘Abdillāh, bin Hilāl bin Asad al-
Syaibānī, Musnad al-Imām Aḥmad bin Ḥanbal, Juz 24. Cet. I ; (Beirut: 
Muassah al-Risalah, 1419 H/1998 M). 

Ahmad bin ‘Alī bin al-Muṡanna bin Yahyā bin ‘Īsā al-Tamīmi bin Hilāl al-Mūṣilī, 
Musnad Abi Ya‘la al-Mūsilī, Cet.II ; (Beirut: Dar al-Ṡaqafah al-‘Arabiyah, 
1412H/1992M). 

Ahmad, Arifuddin, Manajemen Ihya’ Al-Sunnah, Cet. I ; (Depok: Rajawali Pers, 
2023) 

---------, Metodologi Pemahaman Hadis, (Makassar: Alauddin University Press, 
cet. 2, 2013)  

---------, Paradigma Baru Memahami Hadis Nabi, Cet. I: (Jakarta: Renaisan, 2005 
M).  

---------, Metodologi Pemahaman Hadis; Kajian Ilmu Ma’āni al-ḥadīṡ, (Makassar: 
Alauddin University Press, 2012). 

Ahsin W, Bimbingan Praktis Menghafal al-Qur’ān , (Jakarta: Ide Pustaka,t.t). 

al-‘Askarī, Abū Hilāl, al-Farūq al-Lughawiyyah, Juz 1. Cet. I ; (Qum: Muassasah 
al-Nasyr al-Islāmī, 2000). 

al-‘Aẓami, Muhammad Mustafa,The History of The Qur'anic Text, (Leicester: UK 
Islamic Academy,tt) 

al-Ājirī, al-Hāfiẓ Abi Bakr Muhammad bin al-Husain, Akhlāq Ahl al-Qur’ān, Cet. 
III; (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1424 H/2003 M). 

Al-Aḍlabī, Ṣalāhuddin ibn Ahmad, Manhaj Naqd al- Matan Ind Ulama’ Al-Ḥadīṡ 
al-Nabawī, alih bahasa H.M. Qodirun Nur, Ahmad Musyafik, Metodologi 
Kritik Matan Hadis, Cet. I; (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2004). 

al-Andalūsī, Abū al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad 
bin Rusyd al-Qurtubī, Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid, 
(Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 1433 H/2012 M). 

al-Bagāwī, Muhyi al-Sunnah Abū Muhammad al-Husain bin Mas’ud bin 
Muhammad bin al-Farra al-Syāfi‘ī, Syarh al-Sunnah, Cet. II; (Beirut: 
Maktabah al-Islami, 1403 H/1983 M). 



 

 
 

al-Baihaqī, Abi Bakr Ahmad bin al-Ḥusain, Syu‘ab al-Īmān, Juz 3. Cet. I ; (Kairo: 
Maktabah al-Rusyd, 1423 H/2003 M). 

al-Baṣrī, Abū al-Fidā’ Ismā‘īl bin ‘Amr bin Kaṡīr al-Qurasyī, Ikhtiṣār ‘Ulūm al-
Ḥadīṡ, Cet. II; (Beirut: Dār Kutub al-‘Ilmiyyah t.th). 

al-Bukhārī, Abū Abdillah Muhammad bin Mugirah bin Bardazbah, Ṣaḥīh al-
Bukhārī, (Kairo: Dar al-Ta’shīl, cet.1, 1433 H/2012 M).  

al-Dimasyqī, Abū al-Fidā’ Ismā‘īl bin ‘Umar bin Kaṡīr al-Qurasyī al-Baṣrī, Tafsīr 
al-Qur’ān al-‘aẓīm, Juz 1. Cet.II; (Dar al-Ṭayyibah li al-Nasyr wa al-Tauzī‘, 
1420H/1999M). 

al-Duwais, Abdullah bin Muhammad bin Ahmad, Tanbīh al-Qārī li Taqwiyah ma 
Ḍa‘‘afahu al-Albānī,(Mesir: Dar al-‘Ulyan, 1990) 

al-Ghauṡānī, Yahyā bin ‘Abd al-Razzāq, Kaifa Tahfaz al-Qur’ān al-Karīm 
Qawā‘īd Asāsiyyah wa Turuq ‘Amaliyyah, Cet. IV (Dimasq: Dār al-
Ghauṡān, 2001) 

al-Ghazali, Abu Hāmid Muhamad bin Muhammad bin Muhammad, Iḥyā’ Ulūm 
al-Dīn, Jilid 1, terj. Moh. Zuhri, (Semarang: As-Syifa, 2015). 

Al-Hākim, Abū Abdillah Muhammad bin Abdullah bin Muhammad bin 
Hamdawaih bin Nu‘aim bin al-Hakam bin al-Dabbi al-Ṭumhānī al-
Naisābūrī, al-Mustadrak ‘alā al-Ṣahīhain, Juz 1. (Cet. 1; Beirut; Dār al-
Kutub al-‘ilmiyyah, 1411 H/1990 M) 

al-Hurawī, Abū al-Ḥasan ‘Alī bin Muḥammad Nūr al-Dīn al-Malā, Syarḥ 
Nukhbah al-Fikr fī Musṭalaḥāt Ahl al-Aṡr, (Libanon: Dār al-Arqām, t.th). 

Al-Kaheel, Abduldaem, Berbagi Pengalaman menjadi Hafizh Al-Qur’ān, 
(Jakarta: TarbawiPress, 2010). 

al-Khaṭīb al-Baghdadi, Al-Jāmi‘ li Akhlāq Al-Rāwī wa Ādāb Al-Sāmi‘, juz 1. Cet. I 
; (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1991). 

al-Khaṭīb, Muhammad ‘Ajjāj, Uṣūl al-Ḥadīṡ, (Beirut: Dār al-Fikr, 1409 H./1989 
M). 

------------, al-Sunnah Qabl al-Tadwin, Cet, I; (Kairo: Maktabah Wahbah, 1963). 

------------, Uṣūl al-ḥadīṡ; ‘Ulūmuhu wa Muṣṭalaḥuhu, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989). 

al-Khudari Bik, Muhammad, Usul al-Fiqh (Beirut: Dar al-Fikr.1988)  

Al-Mizzi, Yūsuf bin ‘Abd al-Rahmān bin Yūsuf, Tahzib al-kamal fī Asmā’ al-rijal, 
jilid 9, Cet. II (Beirut: Muassasah al-risalah, 1987 M/1407H). 

al-Naisābūri, Abū Husain Muslim Bin Ḥajjāj al-Qusyairī, Ṣaḥīḥ Muslim, Juz 3, 
(Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1996). 



 

 
 

al-Nawawī, Abū Zakriyā Muhyī al-Dīn Yahyā bin Syarf, al-Tibyān fi Ādāb 
Ḥamalat al-Qurān , (Beirut: Darul Minhaj, 2015). 

al-Qardhawi, Yusuf, fi fiqh al-awlawiyat wa dirasah jadidah fi dhau al-Qur’ān 
wa al-sunnah, Cet. II (Kairo: Maktabah Wahbah, 1996). 

----------------, Kaifa Nata’amal ma’a al-Qur’ān, Cet. III (Kairo: Dar al-Syuruq, 
2000). 

al-Qaṭṭān, Mannā‘, Mabāhiṡ fi ‘Ulūm al-Qur’ān, Terjemah Studi Pengantar al-
Qur’ān , Cet. XII ; Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2015) 

al-Qazwainī, ibn Majjah, Abī Abdillah Muhammad bin Yazid, Sunan Ibn Majjah, 
cet.I,; (Dimasyq: Dār al-Risālah al-‘Alamiyah,1430 H/2009 M). 

al-Qurṭubī, Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abī Bakr al Qurṭubī, Tafsīr 
Al-Jāmi’ li Ahkām al-Qur’ān, cet. I ; (Beirut: Muassah al-risalah, 2006)  

al-Sijistānī, Abū Dāud Sulaimān bin al-Asy’aṡ bin Isḥāq bin Basyīr bin Syaddād 
bin ‘Amr al-Azdī, Sunan Abī Dāud, (Beirut: Dar al-Risalah al-‘alamiyah, 
1430 H/2009 M, juz 2), 

--------------, Sunan Abī Dāud, Juz 2. (Beirut: Dar al-Risalah al-‘Alamiyah, 1430 
H/2009 M). 

al-Sūdūnī, al-Jamālī, al-Ḥanafi, Abū al-Fidā Zainuddin Qāsim bin Quṭlubagā, al-
Ṡiqāt min man lam yaqa‘ fi al-Kutub al-Sittah, Juz 1. (Yaman: Markaz al-
Nu‘man li al-Buhūṡ wa al-Dirasat al-Islamiyah wa Tahqīq al-Turaṡ wa 
al-Tarjamah San‘a, 1432 H/2011 M). 

al-Subkī, Taj al-Din ‘Abd al-Wahhab bin Taqiyudddin, Ṭabaqāt al-Syafi’iyyah al-
Kubrā, Juz 4, Cet. II (Hijr li al-Tabā‘ah wa al-Nasyr wa al-Tauzi’, 1413 H). 

al-Subkī, Mahmūd Muhammad Khaṭṭāb, al-Minhal al-‘Azb al-Maurūd syarh 
Sunan al-Imam Abī Dāwud, juz 8. Cet. II ; (Beirut: Muassasah al-Tārīkh 
al-‘Arabī, 1394 H).  

al-Ṭaḥḥān, Maḥmūd, Taisīr Muṣṭalaḥ al-Ḥadīṡ, Cet. X; (t.t.: Maktabah al-Ma’ārif, 
1425 H/2004 M) 

al-Ṭabarī, Abū Ja‘far, Jāmi‘ al-Bayān fī Ta’wil al-Qur’ān, juz 5. Cet. I ; (Riyāḍ: 
Muassasah al-Risālah, 1420 H). 

al-Tabarānī, Abī al-Qaim Sulaiman bin Ahmad, Mu‘jam al-Tabarānī, Juz 20. 
(Kairo: Maktabah Ibn Taimiyah,1404 H/1983M). 

al-Tirmiżī, Muhammad bin ‘īsā bin Saurah bin Mūsā bin al-Ḍaḥḥāk, Abū ‘īsā, al-
Jāmi‘ al-Kabīr Sunan al-Tirmiżī, Juz 5. Cet.I; (Beirut: Dar al-Garbī al-
Islāmī, 1996 M). 

Al-Żahabī, Syams al-Dīn Abū Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Usman bin 
Qaimāz, Siyar A‘lām al-Nubalā, Juz 13. (Beirut: Muassasah al-Risalah, 
1405 H/1985 M). 



 

 
 

------------, Mīzān al-I’tidāl fi Naqd al-Rijāl, Juz 4. (Beirut: Dar al-Makrifat, 1964 
M/1382 H). 

------------, Tārīkh al-islām wa wafayāt al-Masyāhīr wa al-A‘lām, Juz 6. Cet. I; 
(Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 2003). 

al-Zarqānī, Manahil al-‘Irfān fi ‘Ulūm Al-Qur’ān, Juz 1. (Kairo: ‘Isa al-Baqi al-
Halabi, t.t). 

al-Zuḥailī, Wahbah, al-Tafsīr al-Munīr, Juz 7, Cet. II (Beirut: Dār al-Fikr, 
1424 H). 

Ash-Shiddieqy, M. Hasbi, Sejarah Pengantar ‘Ulum al-Qur’ān/tafsir, Cet. XIV ; 
(Jakarta: Bulan Bintang, 1992).  

Bustamin M. Isa H. A. Saman, Metodologi Kritik Hadis, Cet. I; (Jakarta: PT. Raja 
Grafindo Persada, 2004). 

Departemen pendidikan dan kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia,   

Dhaif, Syauqi. Mu‘jam al-Wasit, Cet. IV (Mesir: Maktabah Syuruq al-Dauliyyah, 
2004). 

Faisal bin ‘Abd al-‘Ziz bin Faisal Ibn Hamd al-Mubārak al-Huraimilī al-
Najdī,Taṭriz Riyaḍ al-Ṣāliḥīn, Cet. I; (Riyaḍ: Dar al-‘Āsimah li al-Nasyr wa 
al-Tauzi‘,1423H/2002M).  

Fakhr al-Dīn al-Rāzī, Tafsīr Mafâtîh al-Gaib, Juz 13. (Beirut, Dār al-Fikr, 1990). 

Hamzah Abdullāh al-Malībārī dan Ṣulṭān al-‘Akāilah, Kaifa Nadrus ‘Ilm Takhrīj 
al-Ḥadīs, (Yordania: Dār al-Rāzī, t.th.,) 

Husein Umar, Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis (Cet. IV; Jakarta: 
Raja Grafindo Persada,2001) 

Ibn ‘Asākir Abū al-Qāsim ‘Alī bin al-Hasan bin Hibatullah, Tārikh Dimasyq,Juz 
3. Cet. I; (Beirut: Dar al-Fikr, 1415H/1995M). 

Ibn al-Ṣalāḥ ‘Uṡmān bin ‘Abd al-Raḥmān Abū ‘Amr, Ma‘rifah Anwā‘ ‘Ulūm al-
Ḥadīṡ, (Beirut: Dār al-Fikr, 1406 H/1986 M). 

Ibn Kaṡīr, Abū Fidā Isma‘īl bin ‘Amr, Tafsīr al-Qur‘an al-Aẓīm, Juz 4. Cet. II ; 
(Riyāḍ: Dār al-Tībah, 1999). 

------------, Tafsīr Al-Qur’ān Al-‘Aẓīm, (Cet. II ; Riyadh: Dar al-tayyibah li al-nasyr 
wa al-tauzi’, 1999) Jilid 6. 

Ibn Manẓūr, Abū al-Fadl Jamal al-Din Muhammad bin Mukram, Lisan al-‘Arab, 
Juz VI, (Beirut: Dar al-Sadr, 1396 H/1968 M).  

---------------, Lisān al-‘Arab, Jilid 7. (Beirut: Dar al-Shad,1968). 



 

 
 

Ibn Manẓur, Muhammad bin Mukrom bin Alī, Abū al-Fadl, Jamāl al-Din al-
Ansārī al-Ruwaifi’ī al-Ifriqī, Mukhtasar Tārīkh Dimasyq Ibn ‘Asākir, Juz 
14. Cet. I; (Dimasq: Dār al-Fikr, 1402 H/1984 M). 

Ibn Nuqṭah al-Ḥanbalī, Muhammad bin Abd al-Ghani bin Abi Bakr bin Syuja’, 
Abū Bakr, Ma’in, al-Din, al-Baghdadi, al-Taqyid li Ma’rifat Ruwat al-
Sunan wa al-Masanid, Juz 1. Cet. I; (Dar al-Kutub al-ilmiyah, 1408 
H/1988 M). 

Ibrāhīm Anīs, al-Mu‘jam al-Wasīt, (Mesir: Dār al-Ma‘ārif, 1392 H). 

Ilyas, Abustani, dkk, Epistemologi Kritik Sanad; Antara Normativitas, 
Historisitad dan Aplikasi, Cet. I; (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2020). 

Ilyas, Abustani, La Ode Ismail Ahmad, Studi Hadis Ontologi, Epistemologi, dan 
Aksiologi, (Depok: Rajawali Pers, cet. 2, 2021). 

Ismail, M. Syhudi, Kaidah Kesahihan Sanad Hadis Telaah Kritis dengan 
pendekatan Ilmu Sejarah, Cet. IV; (Jakarta: Bulan Bintang, 2014). 

--------, Hadis Nabi menurut Pembela, Pengingkar dan Pemalsunya. 

--------, Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual, (Tela’ah Ma’ni al-Hadis 
tentang Ajaran Islam yang Universal, Temporal dan Lokal) Cet. I; 
(Jakarta: PT. Bulan Bintang,1994). 

--------, Kaedah Kesahihan Hadis; Telaah Kritis dan Tinjauan Pendekatan Ilmu 
Sejarah , Cet. I; (Jakarta: Bulan Bintang, 1988). 

--------, Kaedah Kesahihan Sanad Hadis: Telaah Kritis dan Tinjauan dengan 
Pendekatan Ilmu Sejarah, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1995). 

--------, Metodologi Peneltian Hadis,(Jakarta: Bulan Bintang,1992) 

Izz al-Din Abu al-Hasan Ali bin Muhammad al-Jazdari ibn al-Aṡir, Usud al-
Ghābah fi Makrifah al-Sahābah, Cet. I ; (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2012). 

al-Suyūti, Jalāl al-din ‘Abd al-Rahmān bin Abī Bakr, Ḥusn al-Muhadarah fi 
Tārikh Miṣr wa al-Qāhirah, (Mesir: Dar Ihya al-Kutub al-‘Arabiyah, 1967 
M/1387 H). 

-----------, Tadrīb al-Rāwī fi Syarh al-Taqrīb al-Nawāwī, (al-Qāhirah: Dar al-
Hadis, 1431 H/2010 M). 

Kāfī, Abū Bakr, Manhaj al-Imām al-Bukhārī fī Taṣḥīḥ al-Aḥādīs wa Ta‘līlihā, Cet. 
I; (Bairut: Dār Ibn Ḥazm, 1422 H/2000 M) 

Kamus kbbi(jakarta: pusat bahasa departemen pendidikan nasional 2008) 

Kemeterian Agama RI, Al-Qur’ān dan Terjemahnya (Jakarta: CV, Darus Sunnah 
: 2007)  



 

 
 

M. Ahim Sulthan Nuruddaroini dan Muh. Haris Zubaidillah, “Pengahafal al-
Qur’ān prespektif Sikap Kognitif:, AL-Muhith: Jurnal Ilmu al-Qur’ān dan 
Hadist, Vol.1 no.2(2022) 

M. Al-Fatih Suryadi Laga, dkk, Metodologi Ilmu Tafsir(Cet. III, Sleman: Teras, 
2010) 

Ma’luf, Louis, Al-Munjid fī al-Lugah, (Beirut: Dar al-Masriq, 1973). 

Mūsā, Abī Abd al-Rahmān al-Ṡāni bin ‘Umar, Dawābit al-Jarh wa al-Ta‘dīl ‘inda 
al-hāfiẓ al-Zahabī Rahimahullah,Juz 16. (Britaniya: Silsilah Isdarat al-
Hikmah, 1421 H/2000 M). 

Mughaltai bin Qalbih bin Abdullah al-Bakjari al-misri al-Hakari al-Hanafi, 
Ikmāl Tahżīb al-Kamāl fī Asmā al-rijāl,Juz 1. (Al-Faruq al-Hadisiyah li al-
Taba‘ah wa al-Nasyr, 2001 M). 

Muhammad Mahdi al-Maslami, Asyraf Mansur Abd al-Rahman, ‘Isham Abd al-
Hadi Mahmud, Ahmad ‘Abd al-Razzaq ‘Id, Aiman Ibrāhīm al-Zamili, 
Mahmud Muhammad Khalil, Mausū‘ah Aqwāl Abī al-Hasan al-Dāruqutnī 
fi Rijāl al-Hadīṡ wa ‘ilalih, (Beirut: ‘Alam al-Kutub li al-Nasyr wa al-
Tauzi‘, 2001 M). 

Muhammad, Ahsin Sakho, Oase al-Qur’ān (2): Pencerah Kehidupan, (Jakarta: PT 
Qaf Media Kreativa 2018). 

Muhdar, Ahmad Zuhdi, Kampus Kontemporer arab indonesia, (Yogyakarta: 
Yayasan Ali maksum, t.th). 

Muslim, bin al-Hajjāj Abu al-Hasan al-Qusyairi al-Naisaburi, Ṣaḥih Muslim, Juz 
2 (Cet. I, Beirut: Dar Ihya al-Turats al-‘Arabi, 1991 M/1412 H)  

Nizar, Ali, Memahami Hadis Nabi; Metode dan Pendekatan , Cet. I; (Yogyakarta: 
CESad YPI Al-Rahmah, 2001). 

Pusat Bahasa departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia , 
(Jakarta: Pusta Bahasa, 2008). 

Sagala, Syiaful. Etika dan Moralitas Pendidikan, Peluang dan Tantangan 
(Jakarta: Kencana, 2013). 

Sarwono, Wan, Teori-Teori Psikologi Sosial, Cet. IV (Jakarta: Raja Grafindo 
Persada, 1998). 

Shihab, M. Quraish, Menyingkap Tabir Ilahi Al-Asmā al-Ḥusnā dalam perspektif 
al-Qur'an, Cet. VII ; (Jakarta: Lentera Hati, 2006). 

---------, Tafsir al-Mishbāh, (Jakarta: Lentera Hati, 2000), vol. 3 

Tim Penyusun, Webster’s Encyclopedic Unabridged Dictionary of the English 
Language (New York: Portland House, 1989). 

 


