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KATA PENGANTAR

مـــــــن الرحیــم االله الرحمـــــــبس

المصطفىینانبم على الصلاة والسلاالدنیا والدین و ن وبه نستعین على أمور رب العالمیالحمد الله
، أما بعدالكراماجمعینوعلى آله وأصحابهورسولنا المحبوب والمبعوث رحمة للعالمین

Segala puji ke hadirat Allah swt. yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

Shalawat dan salam keharibaan baginda Nabi Muhammad Saw., segenap keluarganya,

para sahabat, serta pemelihara dan pengikut ajaran al-Qur'an dan Sunnah Nabi yang

setia.

Berawal dari sebuah keinginan untuk mempersatukan beberapa sumber

khasanah keilmuan dalam tataran ide dan wacana, yang mungkin konteksnya adalah

kembali memurnikan ajaran Islam, dan kira-kira kita akan membayangkannya seperti

ketika Islam mencapai puncak masa keemasannya atau seperti yang ingin dicapai para

intelektual dan cendikiawan muslim di Malaysia dengan gerakan Islâmiyât al-Ma'rifat

(Islamisasi Ilmu Pengetahuan). Namun, tentu ini terlalu besar untuk seseorang yang

memikirkannya sendiri dan kalaupun ini dijadikan sebagai sebuah proyek besar, maka

manakah pilihan ilmu-ilmu Islam yang dimaksud atau setidak-tidaknya akan lebih

baik membiarkannya seperti sekarang ini.

Tak ada angin, tak ada badai, gayung bersambut, terlintas dibenak penyusun

sebuah keinginan, untuk mempersatukan antara ilmu ilmu yang bernaung di bawah

pembahasan sunnah atau hadis, yang disebut dengan ulum al-hadis dan ilmu ilmu

yang bernaung di bawah pembahasan hukum fiqh, yang disebut dengan ulum al-syar'i

dalam sebuah media diskursus keilmiahan yang memiliki bobot dan dapat

dipertanggungjawabkan.
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Lahirlah disertasi ini, yang menjadi sebuah karya tulis ilmiah yang

dipersembahkan untuk pemenuhan syarat dalam jenjang pendidikan tingkat doktor,

sekaligus tugas akhir yang sangat banyak menyita pikiran, perhatian dan waktu, yang

tentunya keterlibatan dari banyak pihak tidak dapat dipungkiri keberadaanya, dengan

sumbangsih yang diberikan dan tak ternilai harganya, baik secara langsung maupun

tidak langsung. Tentu hal itu tidak terjadi tanpa adanya disertasi ini, mulai persiapan

draf sampai dalam bentuk presentasi draf, sebagai persiapan dalam penggarapan

disertasi dan selanjutnya dihadapan majelis seminar terbuka.

Untuk semua itu, penyusun wujudkan dalam bentuk apresiasi yang sangat

mendalam, atas hasil penyusunan disertasi ini, yang secara tulus merupakan sebuah

kewajiban untuk menyatakannya. Secara berurut penyusun sampaikan terima kasih

kepada;

1. Bapak Prof. Dr. H. Musafir Pababri M. A. dan Prof. Dr. H. Sabri Samin, M. Ag.,

masing-masing sebagai Rektor dan Direktur Program Pascasarjana UIN Alauddin

Makassar.

2. Bapak Prof. Dr. H. Arifuddin Ahmad, M. Ag., sebagai Promotor, Bapak Zulfahmi

Alwi, Ph. D., dan Dr. Tasmin Tangngareng, M. Ag., masing masing sebagai

kopromotor I dan II, yang telah memberikan arahan, bimbingan dan sumbangan

pemikiran atas perampungan disertasi ini.

3. Bapak Prof. DR. H. Muhammadiyah Amin M. A. mantan Rektor IAIN Sultan

Amai Gorontalo (sekarang Sek. Dirjen Bimas Kementerian Agama R. I) dan

Bapak Dr. H. Kasim Yahiji, M. Ag sebagai Rektor IAIN di Gorontalo, tempat

tugas penyusun,   Bapak Prof. Dr. Phil. H. Kamaruddin Amin, M. A., (Dirjen

Pendidikan Kementerian Agama R. I) selaku dosen penyusun di bidang ulum al-
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hadis selama penyusun terdaftar sebagai mahasiswa program doktor di

pascasarjana UIN Alauddin Makassar, yang telah banyak memberi masukan di

dalam dan di luar bangku perkuliahan. Takkan terlupakan Ibu Prof. Dr. Hj.

Rosmaniah, M. Ag. sebagai ketua program konsentrasi hadis juga Bapak Prof. Dr.

H. Ahmad Sewang M. A., selaku ketua program studi Dirasah Islamiyah, yang

juga sebagai dosen dalam bidang sejarah Islam, tak lebih kurang yang telah

diberikan kepada penyusun dalam pengembangan keilmuaan penyusun,

khususnya di bidang pemikiran hadis.

4. Demikian juga, tidak ketinggalan kepada para penguji, masing-masing; Prof. Dr.

H. Ambo Asse, M. Ag, selaku Dekan Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam UIN

Alauddin, Prof. Dr. Hj. Rosmaniah Hamid, M. Ag, selaku Dosen Fak. Ushuluddin

dan Filsafat dan Dr. Darsul S. Puyu, M. Ag, selaku Dosen Fak. Syariah dan

Hukum.

5. Akhirnya secara khusus, Ibunda Hj St. Rusnah, yang tak henti hentinya

memberikan dorongan bagi penyelesaian studi penyusun, sekalipun telah

ditinggalkan ke rahmatullâh oleh Ayahanda H. Muhammad As'ad Hannan.

Demikian pula, kepada isteri tercinta, Hj. Rafika Sanusi, SE., yang telah

memungkinkan tetap terjalinnya suasana akrab-kreatif-produktif di rumah

bersama anakda Kanaya Amanda Umaema dan adiknya Nabil Barara dari setiap

proses dan tahapan, mulai penyusunan draf, seminar draf, seminar hasil hingga

sekarang tahap seminar tertutup.

Dengan tanpa mengurangi yang telah tercipta dari karya disertasi ini, yang

terus dalam tahap perbaikan, sebagai wujud dedikasi keilmuan penyusun akan tetap

menampung kritik dan saran dari banyak pihak terutama dari promotor dan penguji.
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Sekalipun demikian, nantinya diharapkan bahwa temuannya nanti selain bermanfaat

bagi yang membaca disertasi ini, memperoleh perkenaan dan ridha-Nya, juga menjadi

penyemangat bagi penyusun untuk melanjutkan dalam berusaha menghadirkan karya

tulis baik yang terkait dengan tugas dan proses pembelajaran di bangku perkuliahan

ataupun dalam wacana dan media yang lain di luar tugas pada masa berikutnya. Amin.

Makassar, 27 Februari 2017

Penyusun



تجرید البحث
مصباح الدین:الاسم

80100308013:رقم التسجیل
الحدیث:التخصص

كتاببفقه الحدیث (دراسة  في الحدیثارتباط منهج نقد :عنوان الأطروحة
اختلاف الحدیث للإمام شافعي)

=====================================================================================

ومنهج فقه الحدیث لیكون أساسا الحدیثهدف هذا البحث إلى العثور على أوجه الارتباط بین منهج نقد 
إیراد المفاهیم الحقیقیة بشأن اختلاف الحدیث وتفصیلها لكي تكون عرضا بمصحوباالأكثر شمولا الآراءاستنتاجیا من 

، وما ینجم في كتابه اختلاف الحدیثلإمام شافعيفكار اأمنهج فقه الحدیث بناءً على لیث و دفكریا لمنهج نقد الح
المحدثین والأصولیین.ا من الخصوصیات وفقا لآراءعنه

بین نقد تطبیقا إجرائیا یتراوح هقیطبتو علوم الحدیث بوموائمتهط هذا البحث بدراسة اختلاف الحدیث اارتبف
یرتكز ، و أو رجالهیثدم من أعلام الحیتسم بدراسة علَ و یمثل دراسة نوعیة،. وهذا البحث كل منهمافقهالسند والمتن و 

ه مع إیراد الأحادیث النموذجیة فقهنقد الحدیث بطریقة منهجمن أجل الكشف عن ارتباط ة یالدراسة المكتبعلى
بالأحادیث الأخرى،من المصادر المختلفة ه ومقارنة ما فیكتاب اختلاف الحدیث، من لدراستها ولإجراء البحث علیها 

حیث تم إیرادها بمداخل خاصة، وهي: المدخل التسلسلي الزمني أو أسباب ورود الحدیث، والمدخل العقلاني، 
والمدخل الكلي، والمنهج التفسیري، كما استعان بالمدخلین العامین، وهما: المدخل الأنتروبولوجي، والمدخل 

الاجتماعي.

بمنهج فقه الحدیث في تسلسل مفاهیم اختلاف الحدیث، الحدیثفقد تم العثور على وجود ارتباط منهج نقد 
أن ما یأتي: أ) شیر كل ذلك إلى للقرآن الكریم ولا الحدیث المتواتر، ویعلى شرط عدم مخالفتهحیث یكون ذلك 

تها، والتعاملات الاجتماعیة والأنشطة التي یراد بها تنفیذ مدلولاتالأحادیث المرتبطة بالعقیدة أو المعتقد في المعاملا
إذا هأن، بـ) لا بد من القیام به، كالأحادیث المرتبطة بتعذیب المیت بسبب بكاء أسرتهأمرا هاونقد فقههانقدأصبح

نقد مقدَّما على غیره الوجمیع قرارات الحكم، فلا بد أن یكون توالمعاملاالعملیة اتبالعبادةدیث مرتبطاحالأتناك
اكان تنفیذهوأ، اعما سواهةمختلفتي بدتدیث الاحالأته إذا كان) أنة، جـكجواز المرأة لتؤم الصلامن الأمور، 

أمرا لا بد اهصار القیام بنقد، من الأحایثالما یدل علیه غیرهد مفهوما مثیرا للجدل، أو مفهوما مغایراافأالعملي 
الأحادیث الصحیحة وأالدلالة المتعلقة بالماء (أو جسم الإنسان). ولذلك، فإن الأحادیث القطعیةدیث أحالحكامنه

الحكم.شرطا مهما في إثبات كل قرارتصار الموجودة في كتاب اختلاف الحدیث 

مستوى توطیدمن أجل إتیانه بالتأثیر البارز بشأن فقه الحدیث ،وفي النهایة أن المستفاد من هذا البحث
مصداقیة الحدیث حتى یمكن اتخاذه حجة.
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ABSTRACT

Name :   Misbahuddin
Student’s Reg. No. : 80100308013
Concentration : Hadith
Dissertation Title : THE CORRELATION BETWEEN METHODS OF

CRITICAL AND UNDERSTANDING HADITH
(A Study on Ikhtilâf Al-Hadîts Imam Syafi’i’s Book)

The study was aimed at finding out the correlation between the methods of
critical and understanding hadith which became the conclusive basic form of a more
comprehensive understanding by presenting the actual concept of hadith deviation, and
analyzing them into a conception offer of methods of critical and understanding the
hadith based on the ideas of Imam Shafi’i in his book ikhtilâf al-hadîs, as well as the
significance appeared in accordance with the understanding of hadith and ushul scholars.

The study was related to the hadith deviation elaborated with ulumul hadith and
procedurally applied on the study of hadith between sanad critic, matan critic, and its
method of understanding. This research was qualitative research, in the form of a
character study focused on library research to reveal the correlation between the methods
of critical and understanding hadith by presenting examples of hadith to be studied from
the book of hadith deviation, and compared them with the hadith from other sources,
which was analyzed using a particular approach, namely; chronological approach or
asbâb al-wurûd, rationalistic, holistic, and interpretive approaches, as well as common
approaches such as anthropology and sociology.

The study revealed that there was a correlation between methods of critical and
understanding the hadith within the framework of the hadith deviation concept, which
was realized with the terms and conditions did not conflict with the Qur'an and
mutawâtir hadith indicated as follows, namely: a) Hadith contained aqidah or belief in
doing muamalah at social institutions as well as the activities of the implementation of
legal decisions was also applied, therefore the hadith critical activity with the method of
understanding hadith should be conducted, such as hadith on Corpses Tortured because
of the family’s mourning; b) Hadith contained of deed worship, society and all legal
decisions, sanad criticism preference was a problem that must be put in a priority such as
hadith on Women as Prayer’s Leaders; and c) Hadith identified as disputed had
controversial meanings and in the form of applicative implementation lead to a different
understanding, thus the critical activities of matan hadith using the method of
understanding hadith should become the first priority, such as hadith on Water from
Water (Intercourse). The hadith that had been established with the sahih level of validity
related to hadith ikhtilaf became the important requirement in determining each of legal
decisions. The study implications provided a significant influence on the understanding
the hadith (fiqh al-hadits) to strengthen the determination of the hadith validity level into
arguments.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ketika diskursus sumber ajaran Islam mengacu kepada wahyu ilahi, maka

al-Qur’an saja yang satu satunya ditemukan menjadi sumber paling terpercaya,

karena berasal dari proses prosedural yang sifatnya mutawâtir1, dinukilkan langsung

dari Tuhan  kepada utusan-Nya, Nabi Muhammad saw.2, secara berangsur-angsur

dengan perantaraan malaikat Jibril (qath’iyat wurûd), kemudian disampaikan kepada

para sahabat yang memiliki kredibilitas yang tinggi pada situasi dan peristiwa tertentu

serta tidak mungkin mereka bersepakat untuk melakukan perbuatan dusta terhadap

sesuatu yang pernah disampaikan kepada mereka. Sedangkan hadis yang menjadi

landasan berikutnya dalam memberikan penjelasan terhadap maksud ayat-ayat al-

Qur’an (bayân), tidak seluruhnya secara langsung  dapat dijadikan sebagai dasar

hujah, bahkan  masih harus melalui pembuktian yang cermat, karena meskipun

sebagian hadis itu ditemukan telah memenuhi syarat sahih (shahîh) dari sisi sanad

1Ulama salaf memahami peristilahan ini dari sisi jumlah bilangan ruwah (jumlah orang yang
meriwayatkan) sekaligus martabat martabatnya dari setiap sanad. Sedangkan definisinya adalah:

ما یرویھ قوم لا یحصى عددھم ولا یتوھم تواطؤھم على الكذب ویدوم ھذا الحد فیكون اولھ كاخره واخره كأولھ ووسطھ كطرفیھ.
“Hadis hadis yang diriwayatkan oleh segolongan besar yang tidak terhitung jumlahnya dan

tidak pula dapat dipahamkan bahwa mereka telah sepakat berdusta. Keadaan ini terus menerus hingga
sampai kepada akhirnya”. Sehingga penyifatan terhadap al-Qur’an menjadi sesuatu yang tidak
terbantahkan dan menjadi keniscayaan. Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, Sejarah dan Pengantar Ilmu
Hadis,Edisi Ketiga (Cet. VIII; Semarang-Jawa Tengah: Pustaka Rizki Putra, 2002), h. 154.

2Selanjutnya nama beliau ditulis dengan Nabi saw.
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dan juga matan, tetapi proses periwayatannya banyak tidak secara langsung3, bahkan

hanya dengan ma’na4, yang secara otomatis belum tentu memiliki validitas untuk

dijadikan hujah dalam memberikan pemahaman terhadap sebuah persoalan yang

terjadi5.

Belum lagi proses penyusunan hadis—menjadi era penting tahapan kodifikasi

hadis—yang hampir dikatakan terlambat, dan juga menjadi alasan yang sangat kuat

untuk membuka keran dalam arti harfiah atas ketidakmampuan mempercayai begitu

saja, bahwa sebuah hadis cukup menyandarkannya kepada Nabi, maka kredibilitas

3Para kritikus hadis dalam melakukan pengkajian hadis, memahami dengan sepenuhnya,
bahwa prasyarat utama yang wajib dimiliki setiap perawi adalah; menjelaskan bentuk dari proses
penerimaan dalam  meriwayatkan sebuah hadis, juga ketika penyampaian terhadap hadis dilakukan,
dan para ahli hadis (muhadditsîn) sangat intens terhadap persoalan ini, agar tidak terjadi penggantian
dan penyimpangan hadis berbeda dari yang telah didengarkan oleh perawi. Muhammad ‘Ajjâj al-
Khatîb, Ushul al-Hadîts; ‘Ulûmuhu wa Mushthalahu ( Beirut-Libanon: Dâr al-Fikr, 1409 H./ 1989 M.
), h. 251. Selanjutnya disebutkan dengan Muhammad ‘Ajjâj al-Khatîb.

4Proses penerimaan dan penyampaian hadis (al-adâ’u wa al-tahammul) merupakan sistem
transmisi hadis yang membutuhkan perhatian sangat ketat, para muhadditsîn, fuqahâ’ dan ushuliyyîn
menerapkannya dengan keras (tasyaddud) pada tahapan bentuk kata yang dipakai dalam penerimaan
dan penyampaiannya, sehingga periwayatan sebuah hadis harus persis sama dengan lafadnya dan tidak
membolehkan hanya dengan arti (ma’na), tetapi kalangan ulama membolehkan untuk melakukan
periwayatan dengan syarat—ketentuan yang mesti dimiliki seorang muhaddîts—terkait periwayatan
dengan arti, yaitu: a. Memiliki pengetahuan tentang pola-pola bahasa Arab dan bentuk-bentuk redaksi
percakapannya., b. Memiliki ketelitian dan kecermatan tentang arti-arti kata bahasa Arab., c. Memiliki
pengetahuan tentang sesuatu yang merubah arti dan yang tidak merubahnya. Sehingga secara
keseluruhan syarat ini menjadi dasar untuk melakukan transmisi hadis dengan lafad, maka konsekuensi
yang timbul adalah kemampuan memahami setiap perubahan arti-arti dan juga pemahaman terhadap
kehilangan hukum hukumnya. Al-Hasan Abd. Rahman al-Ramahuralmuzy, Al-Muhaddits al-Fâshil
baina al-Râwy wa al-Wâ’iy (Cet. I; Beirut-Libanon: Dar al-Fikr, 1391 H./ 1970 M.), h. 535 dan
Muhammad ‘Ajjâj al-Khatîb, Ushul al-Hadîts; ‘Ulumuhu wa Mushthalahu (Beirut-Libanon: Dar al-
Fikr, 1409 H./ 1989 M.), h. 251.

5Peristilahan ulama yang dikemukakan tentang kedudukan hadis menjadi bayân terhadap ayat
ayat al-Qur’an atau hadis itu sendiri menjadi sumber dalam menetapkan sebuah persoalan untuk
dijadikan sebagai sumber dalil dan pengambilan hukum dikenal dengan istilah; istidlâl dan istinbâth.
Lihat Abû Ishâq al-Syâtibîy, Al-Muwâfaqât fî ‘Usûl al-Syari;ah (Kairo-Mesir: Makataba Tijârah
Kubra, t.th), h. 5-79.
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yang berlandaskan keotentikan yang disandannya akan menjadi jalan untuk

menerimanya sebagai hadis Nabi saw., yang sahih.6

Selama perjalanan seabad lamanya setelah penetapan tahun Islam (Hijriah),

tidak ada satupun terlihat catatan yang terhimpun menjadi sebuah dokumen hadis

yang berarti, terkecuali yang dikumpulkan beberapa sahabat, dan di antara nama

nama yang bisa disebutkan, adalah; Abdullâh Amru bin Âsh, Samrah bin Jundub,

Jâbir bin Abdullâh dan lain lainnya, kecuali dalam bentuk lembaran lembaran, yang

kemudian dinamakan dengan al-shahîfah al-shâdiqah7, yang merupakan koleksi hadis

yang disusun melalui cara yang sangat sederhana, berdasarkan apa yang didengarkan

langsung dari Nabi saw, itupun juga karena mendapatkan izin khusus darinya, seperti

yang diriwayatkan dari Abu Hurairah:8

حَدَّثنا عَلِيْ بِنْ عَبْدُ االلهِ قال حَدَّثنا سُفْیان قال حَدَّثنا عَمْرو قال أخْبَرَنِيْ وَهْب بنِ مُنَبِّه عَنْ أخِیْه 
قال: سَمِعْتُ أبا هُرَیْرَة یَقُوْل ما مِنْ أصْحابِ النَّبِيِّ صَلّى االلهُ عَلَیْهِ وَ سَلّمَ أحَدٌ أكْثرُ حَدِیْثاً عَنْهُ 

كَانَ مِنْ عَبْدِ االلهِ بْنِ عَمْرُو فَإنَّهُ كَانَ یَكْتُبُ وَلاَ أكْتُبُ مِنِّيْ إلاَّ 
9(تابعه معمر عن همام عن أبي هریرة)

6Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis, h. 154.
7Mispar Azamullâh al-Damîniy, Maqâyîs Naqd Mutûn al-Sunnah (Cet. I; Riyadh-KSA:

Maktabah Al-Saud, 1404 H./ 1984 M.), h. 111.
8Bahwa pelarangan penyusunan sunnah didasarkan karena memungkinkan terjadinya

percampuran dengan ayat-ayat al-Qur’an, meskipun beberapa sahabat melakukan penyusunan, dengan
melihat alasan kredibilitas yang dimilikinya sehingga mendapat izin dari nabi saw. Abu Muhammad
Abdullah bin Muslim bin Qutaibah, Ta’wîl Mukhtalaf al-Hadîts, di-tahqîq oleh Muhammad bin
Mahyuddin al-Ashpar ( Cet. II; Beirut-Libanon: Al-Maktabah al-Islamiy, 1419 H./ 1999 M.), h. 7-11.

9Data sebaran hadis yang lain dapat ditelusuri dengan metode takhrij hadis berdasarkan
identifikasi kata یكتب dari akar kata كتب yang terdapat pada redaksi matan hadis, maka data hadis yang
diperoleh pada beberapa kitab kumpulan hadis, juga termasuk hadis yang sudah dituliskan di atas,
adalah; Shahîh Bukhari, bab Ilmu 39; Sunan Tirmidzi, bab Ilmu 13 dan Munâqib 46; dan Musnad
Ahmad bin Hanbal, juz II 249. A. J. Wensink, Al-Mu’jam al-Mufahras li Alfâzh al-Hadîts al-Nabawiy,
Jilid V (London-Inggris: Brill Library, 1926), h. 521
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Artinya;

Ali bin Abdullah telah menceritakan kepada kami berkata, bahwa
Sufyan berkata, bahwa Amr berkata, bahwa Wahba bin Munabbih telah
memberitakan kepadaku, dari saudaranya berkata, bahwasanya saya telah
mendengar Abu Hurairah r.a., berkata, “Tiada seorangpun dari para sahabat
Nabi saw., yang paling banyak hadisnya dari saya kecuali apa yang dimiliki
Abdullah bin Amr, bahwasanya dia menuliskan hadis sedangkan saya tidak
menulis.” (rangkaian hadis ini juga berada pada jalur [tâbi’uh] Ma’mar dari
Hammâm dari Abu Hurairah r.a.).

Selanjunya pengkategorian yang terjadi mengenai perbedaan kedua sumber

ini juga—pola periwayatan wahyu yang bersamaan dengan penjelasan yang

ditebarkan oleh Nabi saw., menjadi sumber hadis dan percontohan praktek sunnah—

memberi dampak sangat besar, al-Qur’an yang berasal dari sumber yang tawâtur

lafdzy wa ma’na dan qath’iyat tsubût, sedangkan hadis yang melewati seabad

lamanya tanpa tersentuh sedikitpun dan hanya tersimpang di dada para shahabat,

seiring dengan perkembangan dan penyebaran umat muslim menyebabkan mudah

untuk diselewengkan dengan cara mengurangi dan menambahkan bunyi teks riwayat

hadis yang berasal dari Nabi saw., tanpa ada usaha untuk mengumpulkan dan

mendokumentasikannya secara massive, sehingga hadis menjadi sumber ajaran

agama yang mungkin tidak lagi tawâtur lafdzy wa ma’na dan bahkan menjadi dzanny

tsubût.10

Tetapi perhatian ke arah usaha untuk mengumpulkan hadis sambil

memurnikannya kembali, sungguh menjadi kabar menggembirakan, karena

kedudukan hadis yang urgen dan tentunya juga sangat vital, yaitu; sumber pengajaran

kedua setelah al-Qur’an, dan ini tidak disia siakan menjadi peluang yang sangat luar

10Gambaran implisit penalaran terhadap beberapa kasus pemalsuan hadis juga menjadi efek
yang muncul akibat belum adanya format acuan yang pasti untuk menetapkan status hadis yang berasal
langsung dari Nabi saw. Syuhudi Ismail, Hadis Nabi Menurut Pembela, Pengingkar dan Pemalsunya
(Cet. I; Kalibata-Jakarta: Gema Insani Press, 1415./ 1995 M.), h. 41.
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biasa, yang pada akhirnya tanggapan resmi dari khalifah Umar bin Abdul Aziz

mengirimkan surat kepada seluruh gubernur yang berada di bawah kekuasaan Islam

saat itu, sehingga memunculkan nama Muhammad bin Muslim bin Syihâb al-Zuhri

al-Madani (124 H.)11, maka serta merta tanpa komando gerakan besar-besaran terjadi,

yang tidak hanya kegiatan menuliskan kembali hadis kembali bergairah, tetapi juga

ikut aktif mengumpulkan dan melakukan perjalanan mencari hadis-hadis yang

tercecer dan tersebar di seluruh wilayah kekuasaan Islam, belum lagi gairah kegiatan

ilmiah yang turut menambah suasana turut memberi andil, hingga melahirkan banyak

referensi kajian, semisal keilmuan bidang hadis, dengan nama ‘ilm al-jarh wa al

ta’dîl—kompenen paling penting dari sub ilmu hadis dirâyah—yang mendukung

pencarian tersebut, yang berguna agar dapat melakukan pemilahan hadis dari sisi

sanad yang terindikasi tidak tsiqat, melalui kritik perawi dengan menguji kekuatan

hafalan dan sifat adil yang dimilikinya, serta menentukan tingkat akurasi redaksi

matannya melalui proses kajian kritis dengan metode tertentu untuk menguji

kepadatan lafad dan makna yang terbebas dari syâdz dan illât.12

Momen kemunculan abad kedua yang terus berlanjut sampai awal ketiga

hijriah menjadi abad meniti penyempurnaan bidang ilmu-ilmu hadis  (ulumûl al-

11Beliau diyakini memiliki peran yang sangat besar pada abad kedua, era pengumpulan dan
penyusunan hadis-hadis nabi dengan kumpulan yang resmi dan melakukan publikasi ke khalayak,
sehingga sebagian ulama menetapkan beliau sebagai pencetus dan peletak dasar ilmu-ilmu hadis
berdasarkan kesadaran sang khalifah yang menganjurkan dan dilanjutkan oleh para penerusnya untuk
melakukan pengumpulan hadis. Abu ‘Ala Muhammad Abdurrahman al-Mubarkafury, Mukaddimah
Tuhfat al-Ahwâz , Jilid I (Edisi Khusus; Beirut-Libanon: Dar Fikr Publish, t.th), h. 6. Juga bandingkan
Muhammmad bin Idris al-Syafi’e, Al-Risâlah, telah ditahqîq oleh Ahmad Muhammad Syakir (Beirut-
Libanon: Dar al-Kutub Ilmiyah, t. th), h. 370, 372. Dan juga Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki
al-Hasani, Al-Manhal al-Lathîf fî Ushûl al-Hadîts al-Syarîf, terj. Badruddin, Mutiara Pokok Ilmu
Hadis (Cet. I; Bandung: Trigenda Karya, 1995), h. 25.

12Meskipun kegiatan kritik matan hadis diakui tidak semarak dan metodenya kurang
diperbincangkan, dan ini tentu berbeda ketika yang diperbincangkan tentang kritik sanad (al-naqd al-
isnâdy). Shalahuddin bin Ahmad bin Al-Adlaby, Manhaj Naqd al-Matan ‘inda ‘Ulamâ al-Hadîts al-
Nabawy (Cet. I; Beirut-Libanon, 1403 H./ 1983 M.), h. 20.
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hadîts) yang menjadi pendukung utama dalam era kodifikasi hadis yang telah

dicetuskan oleh Umar bin Abdul Aziz, dan sangat dominan memberi efek dalam

kegiatan pengumpulan hadis, terutama menjadikan kegiatan ini lebih berkualitas

dengan metode-metode yang terkait dengan sanad dan matan, yang dipergunakan

para ahli hadis, yang mampu memberi hasil yang sangat efektif dalam menetapkan

hadis-hadis yang memiliki standar tawatur bi lafdzy wa ma’na.13

Salah salah satu konsep keilmuan dalam bidang ulûmul al-hadîts yang

perannya sangat penting dalam proses pemilahan hadis dalam menentukan tingkat

kualitas, dan menjadi sarana untuk menetapkannya menjadi hujah serta menakar

hadis-hadis yang terindikasi berlawanan pada sisi redaksi matan dan berimplikasi

kepada cara pemahaman hadis, adalah; penalaran tentang konsep ikhtalâf al-hadîts14.

Temuan konsep ini berjalan seiring dengan pencapain yang berlangsung selama  abad

ketiga, dengan banyaknya bermunculan hasil karya kitab-kitab kumpulan hadis

dengan kriteria dan syarat tertentu yang diterapkan dan disusun serta diklasifikasi

berdasarkan tingkat kualitas setiap hadis dalam format penyusunan menjadi sebuah

buku rujukan hadis, dengan penamaan yang bermacam macam berdasarkan kriteria

dan kategori tingkat kedudukan sebuah kitab, seperti; mushannaf, musnad, sunan, al-

jâmi’, mustadrak, dan lain-lain, sehingga masa ini disebut dengan era

keberlangsungan masa keemasan sunnah (‘ashr  al-dzahaby li a-sunnah) bersama

13Nur al-Din ‘Itr, Manhaj al-Naqd fî Ulûm al-Hadîts (Cet. III; Damasykus-Syria: Dar Fikr,
1416 H./ 1996 M.), h. 58.

14Ini merupakan teori yang diperkenalkan oleh Imam Syafi’i dalam upaya melakukan
penalaran terhadap hadis yang tampak satu sama lain saling bertentangan, Muh. Zuhri, Telaah Matan
Hadis, Sebuah Tawaran Metodologis (Cet. I; Yogyakarta: LESFI, 2003), h. 73. Dan penyebutan
selanjutnya dalam disertasi ini hanya menuliskan Imam Syafi’i, yang nantinya lebih lengkap akan
ditemukan pada sub bab tentang biografi singkat dan lengkap Imam Syafi’i (Bab II. Bag. A)
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juga ilmu-ilmu yang menjadi penopang dengan bentuk penyusunan yang hampir

sempurna.15

Dalam berbagai macam literatur buku dan kitab yang membahas tentang

keilmuan hadis (‘ulûmul al-hadîts), ternyata banyak ditemukan varian model

pembahasan yang menyangkut persoalan hadis, khususnya keilmuan yang

menitikberatkan kepada cara bagaimana menjaga khasanah peninggalan Nabi saw.,

dalam bentuk tradisi yang hidup (a living of sunnah) yang hanya tersimpang dan

melembaga pada masyarakat ketika itu, yang diwariskan secara turun temurun dalam

bentuk aktifitas (baca: amalan) kesaharian yang terkait dengan ibadah, syari’at,

hukum dalam tataran lingkup keluarga, hubungan hidup bertetangga dan lingkungan

alam sekitar.16

Sehingga abad ketiga menjadi abad kecemerlangan sunnah, dengan ditandai

terhimpunnya beberapa kitab kumpulan hadis muktabar yang dijadikan pedoman

menyelesaikan persoalan persoalan masyarakat pada saat itu, yang hampir

berbarengan dengan berbagai macam kemajuan yang dicapai umat Islam—menjadi

indikasi periodik dari sebuah era memasuki tahapan masa keemasan peradaban umat

Islam—dan tentunya terobosan di berbagai bidang itu tidak di-nyanah juga akan

melahirkan berbagai macam masalah, dinamika keumatan yang terus berkembang

sejalan dengan perluasan kekuasaan wilayah Islam, yang pasti memerlukan

15Nur al-Din ‘Itr, Manhaj al-Naqd fî Ulûm al-Hadîts, h. 61.
16Komentar ini sering dihubungkan kota Madinah karena menjadi tempat awal sumber

pelaksanaan sunnah, yang terkadang dalam pemahaman ushuliyyîn yang salah dimengerti dengan
mengindentikkan istilah ‘amal ahl al-Madinah, yang didengungkan Imam Malik merupakan keputusan
ijmâ’ al-ummah, yang memiliki otoritas tertinggi dalam memberikan ketetapan hukum, yang terkadang
lebih baik dari hadis, padahal tidak demikian, dan sunnah Nabi saw tidak dibatasi hanya dengan
melihat tempat saja. Muhammad Madani Busaq, Al-Masâil al-laty Banâhâ Imâm Mâlik alâ ‘Amal ahl
al-Madînah, jilid I (Cet. I; U.E.A-Dubai: Dar Ihya Turats,1421 H./ 2000 M), h. 66.
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pengetahuan dan keilmuan yang sanggup menciptakan inspirasi untuk memberikan

pemahaman yang luas dalam menjawab tantangan dan kemajuan zaman.17

Tidak dapat disangkal bahwa peranan ilmu-ilmu hadis dalam tataran konsep

memberikan nuansa baru dalam  menciptakan upaya transformasi keilmuan lain, para

muhadditsîn berusaha menerjemahkan kemajuan dan perkembangan umat dengan

berbagai cara, terutama penemuan teori-teori keilmuan yang berkaitan erat dengan

hadis dan menjadi pendukung utama sekaligus dasar pondasi yang kokoh dalam

upaya menyebarkan ajaran agama Islam, tidak ketinggalan para ushuliyyîn di bidang

fiqhi dalam menemukan formula baru untuk mengurai benang kusut permasalahan

umat dalam memahami ajarannya yang berasal dari pemahaman mereka terhadap

hadis sebagai sumber ajaran kedua setelah al-Qur’an.18

Tokoh yang memiliki perhatian dan kontribusi yang sangat besar dan menjadi

pedoman bagi ahli hadis dalam meretas berbagai macam persoalan yang terkait

dengan penelusuran hadis dari sisi kualitas matan dan pemahaman hadis itu sendiri

adalah Imam al-Syafi’i, di antara karyanya yang sampai saat ini tidak pernah berhenti

untuk dijadikan bahan riset menyangkut keilmuan hadis adalah; ikhtilâf al-hadîts19.

Salah satu konsep tawaran yang diajukan Imam Syafi’i, adalah bagaimana cara

menyelesaikan hadis-hadis yang bertentangan secara lahiriah yang kemudian memilih

17Fatchur Rahman, Ikhtishar Mushthalahu’l Hadits (Cet. I; Bandung: PT Alma’arif, 1974), h.
289-304.

18Hasyim Abbas, Kritk Matan Hadis; versi Muhaddisin dan Fuqaha, (Cet. I; Sleman-
Yogyakarta: Penerbit Teras, 2004), h. 22-34.

19Penamaan kitab ini dengan judul ikhtilâf al-hadîts, menurut penyusun memuat dua hal,
pertama; sebagai sub judul kitab pada jilid yang kesepuluh yang terdapat pada kitab al-Umm (buku
induk), dan sekaligus menjadi judul kitab yang termuat dalam sebuah kitab كتاب ضمن الكتاب) ), kedua;
merupakan peristilahan yang sengaja dibuat dan diperkenalkan penyusun untuk menjelaskan persoalan
yang dibahas dalam kitab tersebut.
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salah satunya untuk dapat dijadikan sebagai hujah20, dan proses yang ditempuh terkait

dengan tawaran ini dan menilik dari teori penentuan hadis sahih yang disepakati oleh

para ulama muhadditsîn, terfokus pada kajian pada hadis secara umum, dan redaksi

matan hadis  secara khusus, yang mengacu kepada sejumlah redaksi hadis yang

terbebas dari permasalahan ke-syâdz-an dan ke-illât-an.21

Teori yang berkembang pada periode periode selanjutnya terkait dengan

pembahasan mengenai persoalan hadis, sanad dan matan serta juga pemahamannya

ini, tidak saja menarik kalangan ahli hadis (muhadditsîn), ahli fiqih (fuqahâ’) dan ahli

usul (ushuliyyîn), tetapi juga para pemikir Barat yang berorientasi ketimuran

(mustasyriqîn)22—dengan mengikutkan peristilahan lain yang secara tidak langsung

cuman sekedar menyandarkannya dalam kajian mereka yang berimbas melahirkan

istilah ‘islamolog’ yang harus diwaspadai—, meskipun kebanyakan mereka lebih

memfokuskan kajian terhadap sanad, yang juga berusaha ikut berkontribusi dalam

sumbang pemikiran mengenai teks atau redaksi Nabi saw. (matn al-hadîts) dengan

jalan memahami keterkaitan antara makna yang dimaksud, konten dan penjabarannya

dalam bentuk pemahaman melalui kandungan hadis atau syarhul al-hadîts, yang

20Meskipun permasalahan ini dianggap oleh Nuruddin ‘Itr paling pelik dan krusial sekaligus
memiliki tingkat kesulitan yang sangat tinggi untuk menpersoalkannya, karena di samping menjadi
kebutuhan paling penting bagi para alim ulama dan pakar hukum (baca: faqîh) juga terutama
kemampuan memahami maksud yang sebenarnya dari hadis-hadis nabi saw., dan sekaligus dalam
menemukan kesimpulan yang kredibel dan layak untuk dijadikan sebagai hujah. Nuruddin ‘Itr, Manhaj
al-Naqd fî Ulûm al-Hadîts, h. 337.

21Menjadi bagian dari syarat yang tidak dipersoalkan oleh kaum ulama yang bergelut di
bidang ulumul hadis sebelum para al-mustasyrikîn (orientalis) menggugat  sistem isnâd pada beberapa
kajian utama mereka. Muh. Zuhri, Telaah Matan Hadis, Sebuah Tawaran Metodologis (Cet. I;
Yogyakarta: LESFI, 2003), h. 39.

22Ketertarikan mereka juga menjadi tanda tanya tentang batasan mereka dalam melakukan
pengkajian yang hanya sebatas sanad saja tanpa memisahkan dari persoalan matan. Hamzah Abdullah
al-Malibary, Nadharât Jadîdah fî ‘Ulûm al-Hadîts (Cet. I; Beirut-Libanon, 1423H./ 2003 M), h. 85.
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digali lebih mendalam dengan berbagai macam metode, interpretasi dan pendekatan p

melalui fiqhul al-hadîts, yang memang kelihatan lebih kompleks dari sisi

metodologis.23

Dan ini pula alasan  mendasar yang turut mempengaruhi penyusun yang tidak

dapat dipungkiri keberadaanya, karena banyaknya bersileweran hadis yang menjadi

pintu masuk kelompok yang menamakan dirinya ahli bid’ah dan juga secara spesifik

melibatkan langsung (directly) ahli hadis terhadap posisi sunnah atau al-sunnah—

menyimak pengertian terminologi yang dikemukakan para ahli hadis (muhadditsîn)

menjadi pengertian yang memiliki arti sama dengan derivasi hadis, yaitu:

ة خلقیة هي كل ما أثر عن الرسول صلى االله علیه وسلم من قول، أو فعل، أو تقریر، أو صف
24أو خلقیة، أو سیرة سواء أكان ذلك قبل البعثة كتحنثة في غار حراء، أم بعدها.

—disebabkan karena kecenderungan mereka dalam memahami hadis-hadis menurut

bentuk teksnya dan tentu berbanding terbalik dengan fenomena yang ingin

mempelajari hadis dari berbagai segi secara serius, sampai mereka harus mencurigai

para muhadditsîn dengan muatan dusta, periwayatan yang berselisih, dan

menisbatkannya kepada Rasulullah saw., yang selanjutnya diikuti para orientalis dan

pengikut-pengikut mereka, yang terperdaya dengan materi dan terkungkung akalnya,

serta perasaannya tertutup dengan iming-iming harta, yang meskipun sebagian

23Pada kesimpulan yang diajukan Nur’ al-Din ‘Itr juga lebih memperkuat aktifitas ke arah
penguatan pengkajian sanad dan matan dari sisi kualitas ke-shahih-an, bahwa memahami teks hadis
menjadi penting sebelum melakukan pengkajian atau kritik matan. Nur’ al-Din ‘Itr, Manhaj al-Naqd fî
Ulûm al-Hadîts, h. 343.

24Muhammad ‘Ajjâj al-Khatîb, Ushul al-Hadîts; ‘Ulûmuhu wa Mushthalahu, h. 19.
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mereka telah mempertimbangkan dengan nama kebebasan dalam pemahaman agama

dan terbukanya pintu ijtihad.25

Juga secara tidak langsung kontribusi ini sangat jelas terlihat dari pencapain

yang dilakukan Imam Syafi’i, yang dianggap sebagai peletak dasar konsep

pemahaman (ushûl al-fiqh) dengan meletakkan hadis atau sunnah sebagai salah satu

sumber yang diyakini benar dari Nabi saw.26 setelah al-Qur’an, yang berimplikasi

secara nyata lahirnya konsensus yang tidak tertulis dan telah menjadi kesepakatan

para ulama hadis atau sunnah dengan melihat arah alasannya, sebagai berikut;27

1. Penyusunan hadis atau sunnah yang shahîh dengan menyertakan bundel sanad

yang lengkap.

2. Penolakan penyerupaan terhadap hadis atau sunnah dan keinginan-keinginan

batil yang mengitarinya serta memberikan penjelasan tentang pola dan bentuk

yang sebenarnya.

Konsep ini terlihat jelas ketika tawaran teori keilmuaan yang terkait dengan

proses tahap penyusunan kitab-kitab hadis (kodifikasi hadis) hampir mencapai titik

25Muhammad ‘Ajjâj al-Khatîb, Ushul al-Hadîts; ‘Ulûmuhu wa Mushthalahu, h. 338.
26Fahrur al-Razi memberikan komentar dalam kitab “manâqib al-Syafi’iy” (hal. 57), “Mereka

sebelum Imam Syafi’i berbicara tentang masalah-masalah ushûl al-fiqh, dan memberikan keterangan
serta melakukan bantahan, namun mereka tidak memiliki perundang-undangan yang bersifat umum
yang menjadi rujukan tentang pengetahuan mengenai dalil-dalil syariat, bagaimana cara
memberlakukannya sebagai dasar penolakan dan penguatan, sampai Imam Syafi’i menciptakan sebuah
ilmu yang bernama ‘ilm ushûl al-fiqh, dan meletakannya kepada orang-orang menjadi sebuah undang-
undang yang bersifat umum yang dijadikan rumusan dalam mengetahui tingkatan dalil-dalil syariat.
Kemudian menetapkan penisbatan Syafi’e kepada ilmu syar’i seperti Aristoteles kepada ilmu logika”.
Bandingkan juga komentar yang disampaikan oleh Badruddin al-Zarkasyi dalam kitab yang berjudul;
Al-Bahru al-Muhîth fi al-Usûl. Muhammmad bin Idris al-Syafi’e, Al-Risâlah, h. 12.

27Abu Muhammad Abdullah bin Muslim bin Qutaibah, Ta’wîl Mukhtalaf al-Hadîts, di-tahqîq
oleh Muhammad bin Mahyuddin al-Ashpar, h. 9.
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kematangan yang berlangsung selama abad kedua28 sampai pertengahan abad ketiga,

dan berjalan seiring dengan temuan kaidah-kaidah dasar aplikasi dalam menakar

hadis yang terindikasi bukan berasal dari Nabi saw sebagai pengejawantahan dari

poin kedua di atas. Dan salah salah satu metode keilmuan dalam bidang ulûmul al-

hadîts, yang perannya sangat penting dalam proses pemilahan hadis dalam

menentukan tingkat kualitas, sekaligus menjadi sarana untuk menetapkannya menjadi

hujah serta menakar hadis pada sisi pemahaman matan, adalah; ‘ilm mukhtalâf al-

hadîts29, yang secara tidak langsung masih tetap terbuka untuk diuji secara

metodologis terhadap teori keilmuan ini.

Meskipun kontribusi Imam Syafi’i lebih menonjol di bidang penalaran dan

pemahaman hadis, yang teraplikasi pada kajian hukum serta metode yang

dipergunakan melalui teori usul fiqih yang dikembangkannya dalam kitab al-Risâlah-

nya, dan tergambar sangat jelas dari bahasan serta  kajian yang dilakukannya. Namun

yang tidak dapat dipungkiri keberadaannya dalam memberikan bahan dasar dalam

pengembangan metode-metode baku dalam bidang hadis dan ulumnya, yang terkait

secara tidak langsung dengan konsep ikhtilâf al-hadîts,  misalnya beliau berpendapat

tentang syadz, bahwa suatu hadis tidak dinyatakan sebagai mengandung syudzudz,

28Titik rangkaian dari era keemasan kemajuan dalam berbagai disiplin ilmu pengetahuan
bidang keagamaan yang bermuara kepada pengembangan dalam bentuk konstruksi keilmuan antara
hadis dan ulûmul al-hadîts, yang berjalan seiring dengan usaha pengumpulan hadis dan tentu ini
berbanding terbalik dengan tafsir dan ulûmul al-tafsîr, ketika menilik sumbernya yaitu; al-Qur’an,
maka tidak ditemukan lagi persoalan yang berarti. Nurcholish Madjid, dkk., Fiqih Lintas Agama;
Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis (Cet. III; Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 2004), h. 1.

29Ini merupakan teori yang diperkenalkan oleh Imam Syafi’i dalam upaya melakukan
penalaran terhadap hadis yang tampak satu sama lain saling bertentangan, Muh. Zuhri, Telaah Matan
Hadis, Sebuah Tawaran Metodologis, h. 73. Dan penyebutan selanjutnya dalam disertasi ini hanya
menuliskan Imam Syafi’i, yang nantinya lebih lengkap akan ditemukan pada sub bab II. A. sekilas
tentang perjalanan hidup Imam Syafi’i.
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bila hadis itu hanya diriwayatkan oleh seorang periwayat yang siqat, sedang

periwayat yang siqat lainnya tidak meriwayatkan hadis itu. Barulah suatu hadis

dinyatakan mengandung syudzudz, bila hadis yang diriwayatkan oleh seorang

periwayat yang siqat tersebut bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh

banyak periwayat yang juga bersifat tsiqat.30

Senada dengan penjelasan Imam Syafi’i itu, Syuhudi Ismail memberikan

pemahaman yang berbeda dengan berpendapat yang menurutnya, bahwa hadis syadz

tidak disebabkan oleh; a). Kesendirian individu seorang periwayat dalam urutan

sanad hadis. Dan dikenal dalam ilmu hadis dengan peristilahan hadis fard muthlaq

atau kesendirian absolut; atau juga, b). Periwayat yang termasuk kategori tingkatan

tidak tsiqat, sedangkan hadis nanti dikatakan termasuk dalam proses penilaian dari

tahapan baru kemungkinan mengandung syudzudz, apabila: 1). Hadis itu memiliki

lebih dari satu sanad; 2). Para periwayat hadis itu seluruhnya berkategori tsiqat; dan

3). Matan dan atau sanad hadis itu ada yang mengandung pertentangan.31 Dari uraian

poin poin pendapat tersebut dapat dipahami, bahwa secara keseluruhan teori terbebas

dari syadz (ولا شاذ) yang menjadi salah satu syarat ke-shahih-an hadis, dianggap

sebagai sub kriteria dari syarat yang ketiga yaitu; periwayat bersifat dhabith, dengan

alasan yang didasarkan, bahwa hadis yang terindikasi syadz, karena terjadinya

pertentangan dari sisi ke-tsiqat-an dengan periwayat yang lebih kuat darinya, dari sisi

30Muhammad bin Abdullah Hakim al-Naisyabury, Marifat ulûmul Hadis wa Kimmiyatu
Ajnâsihi (Cet. I; Beirut-Libanon: Dar Ibnu Hazm, 1424 H./ 2003 M.). h. 375.

31Syuhudi Ismail, Kaedah Kesahihan Sanad Hadis; Telaah Kritis dan Tinjauan dengan
Pendekatan Ilmu Sejarah (Cet. II; Kramat Kwitang-Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1415./ 1995 M.), h.
139.
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kemampuan hafalan dan jumlah periwayat, sehingga terlihat ke-syudzudz-an secara

nyata disebabkan terjadinya wahm dalam proses periwayatan hadis.32

Konsep yang ditawarkan imam Syafi’i inilah secara implisit (gair sharîh),

menjadi dasar metode kritik hadis yang dikembangkan lebih lanjut dan menjadi

referensi yang tidak terbantahkan dalam memahami hadis secara utuh dan

berkesinambungan, yang meskipun beberapa literatur keilmuan hadis tidak terlalu

menonjolkan kontribusi yang ditelorkannya dalam berbagai sisi persoalan yang

menyangkut  problematika hadis dan ulumnya, namun hasil karya dan kontribusi

pemikirannnya melalui konsep Ikhtilâf Hadîts menjadi diskursus lain dalam kajian

studi hadis yang sangat menarik dari sisi metode terkait dengan korelasi teks teks

matan hadis secara khusus dengan metode dalam memahami hadis, yang berinflikasi

melahirkan metode yang ditempuh dalam menelorkan sebuah pemahaman terhadap

hadis-hadisnya melalui metode pemahaman hadis atau fiqh al-hadits

32Nur al-Din ‘Itr, Manhaj al-Naqd fî Ulûm al-Hadîs, h. 429. Shalahuddin bin Ahmad bin Al-
Adlaby, Manhaj Naqd al-Matan ‘inda ‘Ulamâ al-Hadîts al-Nabawy. h. 83
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B. Rumusan Masalah

Berdasarkan judul dan latar belakang masalah di atas, maka penyusun

memformulasikan  sebuah pokok permasalahan, yang didasarkan kepada fungsi hadis

sebagai bayân dalam wujud aplikasinya sebagai hujah dengan mengembangankan

dasar konsepsi pemahaman Imam Syafi’i tentang Bagaimana signifikansi konsep

ikhtilâf hadîts yang ditelusuri dengan memahami secara mendalam tentang korelasi

metode kritik matan dengan metode pemahaman hadis, dari salah satu hasil karyanya

yang juga menjadi nama dari kitab tulisannya. Dari pokok permasalahan tersebut,

maka diurai dalam sub sub permasalahan, sebagai berikut:

1. Bagaimana Korelasi Metode Kritik Hadis dengan Metode Pemahaman Hadis

dalam Studi Hadis?

2. Bagaimana Konsepsi Tawaran Metode Kritik Hadis dengan Metode

Pemahaman Hadis dalam Kerangka Pemahaman Konsep Ikhtilaf Hadis Imam

Syafi’i?

3. Bagaimana Aplikasi Konklusif Hubungan Metode Kritik Hadis dengan

Metode Pemahaman Hadis?

C. Pengertian Judul dan Ruang Lingkup Pembahasan

Dalam memahami persoalan utama alur pengkajian disertasi ini, penyusun

membatasi pengertian dan pemaknaan judul yang dianggap penting untuk

menemukan pemahaman bersama yang bersifat komprehensif dan menjadi kata kunci

pembahasan agar terhindar dari pemahaman yang keliru serta dapat mengaburkan

maksud yang diinginkan.
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Memahami kata Korelasi terlebih dahulu menjadi sangat penting, karena

berasal dari kata asing (baca: bahasa Inggris), yaitu: correlation33, yang berarti;

hubungan atau perhubungan, dan diartikan dengan kata اي فتض atau 34ربط dalam

perbendaharaan bahasa Arab, dan kata ini justeru agak spesifik setelah peristilahan ini

ditemukan dalam kamus filsafat, dalam pengertian yang berasosiasi bahwa, korelasi

yang dimaksudkannya juga dtemukan pada ilmu mantik, yang bermakna

mempertemukan dua batas, dimana penggambaran bermuara dari setiap keduanya

terhadap penggambaran yang lain, seperti; hubungan kedudukan seorang bapak

(kebapakan) dan juga anak keturunan (kerabat) atau التضایف في المنطق تقابل حدین، 
ما على تصورالآخر مثل الأبوة والبنوة.بحیث یتوقف تصور كل واحد منه . 35. Akan tetapi

penyusun memaksudkan dengan kata Korelasi dengan menghubungkannya dengan

pengertian bahasa dan kamus yang diaplikasikan kepada salah satu jenis penelitian,

yang bertujuan untuk menemukan ‘ada tidaknya’ hubungan dan apabila ada, berapa

eratnya hubungan serta berarti atau tidaknya hubungan itu.36

Kemudian kata-kata metode kritik hadis, yang dalam bahasa Arab biasa

diistilahkan dengan bentuk terjemah bebas, yaitu; manhaj naqd al-hadîts, yang berarti

sebuah upaya yang tersistematis dengan menggunakan cara ilmiah dalam melakukan

33S. Wojowasito, W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Lengkap; Inggeris-Indonesia Indonesia-
Inggeris (Cet. X; Bandung-Jabar: Penerbit Hasta, 1980), h. 33.

34Kata dengan berbagai perubahan bentuk katanya, seperti; ,Ruhy al-Ba’labaky .إرتباط Al-
Mawrid; A Modern Arabic-English Dictionary (Cet. IV; Beirut-Libanon: Dar Ilmu li Malayin, 1992),
h. 70 dan 575.

35Ibrahim Madkur, Al-Mu’jam al-Falsafi (Kairo-Mesir: Yayasan Penerbit Al-Amiriah, 1403
H./ 1983 M.), h. 48.

36Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik (Cet. VII; Gandaria-
Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991), h. 201.
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proses mengkritisi sebuah sanad dan matan yang dimiliki sebuah hadis37. Selanjutnya

kata metode pemahaman hadis atau dalam bahasa Arab diistilahkan dengan bentuk

terjemahan bebas, yaitu; fiqh al-hadîts atau juga dengan istilah syarh al-hadîts, yang

berarti; kandungan hadis, namun yang terakhir terkadang dipahami lebih umum dari

yang pertama. Dan secara harfiah keduanya bermakna menjelaskan, yang dalam

pemahaman sederhana adalah proses kegiatan yang bersifat ilmiah dan terkait dengan

upaya menemukan pemahaman yang sifatnya aplikatif atau terapan dengan

menggunakan beberapa metode, teknik intrepretasi dan pendekatan terhadap redaksi

dan konteks serta isi kalimat sebuah hadis.

Ikhtilâf38 al-Hadîts adalah peristilahan yang sangat populer, yang secara

harfiah berarti: perselisihan hadis, yang oleh Imam Syafi’i dalam buku hasil karyanya

yang berjudul Al-Umm, dijadikan sebagai judul tulisan dari bagian buku yang

ditulisnya dan menempatkannya pada jilid yang kesepuluh39. Dan istilah ini

37Metode kritik hadis atau manhaj naqd al-hadîts adalah bagian sistem dari Naqd a-Hadits,
yang mengkordinasikan semua redaksi yang sesuai dengan tema yang telah ditentukan untuk
dibandingkan setiap hadis, sisi sanad dan matan, dengan cara melakukan pengecekan atau analisis
untuk melihat sejauh mana perbedaan yang muncul dengan menimbangnya dan memutuskan redaksi
yang sesuai dengan standar metode yang dipergunakan. Muhammad Mustafa al-‘A’dzamy, Minhaj al-
Naqd ‘inda al-Muhadditsîn; Nasyatuh wa Târîkhuh (Cet. III; Makkah-KSArabiah, 1410 H./ 190 M.),
h. 7. Hasyim Abbas, Kritik matan Hadis;versi Muhadditsin dan Fuqaha (cet. I; Sleman-Yogyakarta:
Penerbit Teras 1437 H./ 2004 M.), h. 9-10. Bandingkan dengan dasar definisi para ahli hadis atau
muhadditsîn, yang dipahami dari kata ‘naqd’sebagai pemisah atau ‘tamyîz’antara hadis-hadis sahih dan
hadis-hadis dha’if serta penetapan terhadap rawi-rawi secara pasti ‘tautsîq’ dan lemah ‘tajrîh’. Mustafa
al-‘Azami, Manhaj al-Naqd ‘inda al-Muhadditsîn; Nasyatuhû wa Thârikhuhû (Cet.III; Riyadh-KSA:
Maktabah al-Kautsar, 1410 H./ 1990 M.), h. 5.

38Bentukan kata tasrîf masdar mazîd fi’il wazan افتعل dari kata إختلافا- یختلف-إختلف yang berarti;
bersalah-salahan dan berselisih. Lihat misalnya, Mahmud Yunus, Kamus Arab-Indonesia (Edisi
Terbaru; Ciputat-Jakarta: PT. Mahmud Yunus wa Dzurriyyah, 1428 H./ 2007 M.), h. 120. Antonie El-
Dahdah, A Dictionary of Universal Arabic Grammar (Cet. I; Beirut-Libanon: Maktab Libnan, 1992),
h. 41.

39Berdasar dari judul kitab jilid yang kesepuluh dari tulisan Imam Syafi’i tentang Ikhtilâf  al-
Hadîts dalam kitab al-Umm, dan ini memberikan inspirasi dari setiap ulama dan pemerhati bidang ilmu
ilmu hadis untuk menuliskan tulisan-tulisan yang berbentuk karya ilmiah, Skripsi, Tesis dan Disertasi
(baca: termasuk penyusun), juga Jurnal Jurnal Ilmiah, baik skala domestik atau International, serta
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melahirkan keilmuan yang secara spesifik berupaya memahami seluk beluk yang

terjadi terhadap hadis-hadis yang terindikasi menjadi cakupan bahasannya melalui

ilmu mukhtalaf hadis.

D. Kajian Pustaka

Setelah penyusun menilik sejumlah bahan bacaan yang mempunyai

keterkaitan dengan pembahasan tentang Korelasi Metode Kritik Matan dengan

Metode Pemahaman Hadis (Studi terhadap Konsep Ikhtilâf Hadîts Imam Syafi’i),

maka ada beberapa literatur yang terkait dengan pembahasan tersebut, di antaranya:

1. Rekonstruksi Teori Metodologi Penelitian Ikhtilâf al-Riwâyah, sebuah tulisan yang

disusun Sahrir Nuhung  yang mengkaji tentang rumusan standar  beragamnya

hadis dari sisi struktur sanad dan matan, dengan mengetengahkan perumpamaan

hadis hadis hukum dan ibadah, meskipun sebenarnya pencapaian dalam mengurai

masalah tidak ditemukan batasan yang jelas antara wilayah kajian hadis dan

pemahamannya, sehingga inilah menjadi permasalahan dasar, yang penyusun

kemukakan menjadi studi terhadap konsep ikhtilâf al-hadîts Imam Syafi’i,

membangun kerangka dan batasan pemahaman yang utuh antar masing-masing

rangkaian sanad, redaksi matan hadis dan metode pemahaman hadis dalam tataran

metodologis. Terutama, menemukan koefisien korelasi antara matan hadis dan

pemahamannya.

2. Qawâid al-Tahdîts hasil tulisan yang disusun oleh Muhammad Jamaluddin

al-Qasimi. Tulisan  ini menjelaskan tentang sanad dan matan secara detail dan

komprehensif pada sisi keilmuan yang menjadi dasar metodologis dalam

tulisan biasa yang dipaparkan di depan mahasiswa sebagai tugas tambahan yang harus diajukan untuk
memenuhi tugas di matakuliah Ulumul Hadis.
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memahami hadis, juga pada bab tersendiri menjelaskan tentang pemahaman hadis

دیث) ھ الح ,(فق tetapi dalam bentuk pemaparan yang bersifat aplikatif. Dan secara

metodologis belum memberikan gambaran tentang metode metode yang

dipergunakan, berbeda dengan arah dari tulisan dalam penyusunan disertasi ini

yang memaparkan tentang gambaran metode yang diinginkan demi pencapaian

menemukan hubungan antara struktur hadis dengan pemahaman hadis itu sendiri

3. Menguak fakta keabsahan Al-Sunnah; Kritik Mushthafa al-Siba’i terhadap

Pemikiran Ahmad Amin mengenai Pemikiran Ahmad Amin mengenai Hadits

dalam Fajr al-Islam, karya Erfan Soebahar. Tulisan yang memuat tentang bentuk

pedebatan ilmiah (polemik) tentang teori dasar dalam memahami hadis dalam

segala aspek pembahasan dengan menitik beratkan sanad dan matan serta metode

kritik yang dijadikan acuan. Dengan perbedaan yang sangat mendasar dari tulisan

pengarang, yang melihat fiqh al-hadts sebagai pendekatan, sedangkan penyusun

justeru tidak lagi sebagai sebuah pendekatan, tetapi telah menjadi sebuah metode.

4. Rethingking; Hadith Critical Methods, karya Kamaruddin Amin. Tulisan tentang

beberapa metode penelusuran hadis yang diperpegangi oleh kalangan muhaddits

dengan kriteria kriteria yang disepakati dalam menentukan tingkat ke-shahîh-an

berdasarkan sanad dan matan. Meskipun buku ini bercorak pengulangan terhadap

masalah utama dalam studi hadis bidang ulumul hadis, tetapi sedikit menarik

karena diulas secara acak antara teori kritik sanad dan matan, dan penyusunan

dalam penelitian ini berbeda dari sisi pembahasan yang dipaparkan secara

menyeluruh dan komprehensif, misalnya, tentang kritik matan menjadi sub

pembahasan dari kriteria klasik metodologi ulama hadis, tetapi pada bahasan



20

sebelumnya, telah menjadi sub pembahasan kaedah kesahihan hadis, terbebas dari

‘illat dan syudzûdz. Dan inilah yang membedankan antara keduanya.

5. Manhaj Naqd al-Matan ‘inda ‘Ulamâ al-Hadîts al-Nabawy, karya Shalahuddin

bin Ahmad bin Al-Adlaby. Tulisan yang menjelaskan tentang selak beluk tentang

urgensi dari penelitian hadis dari sisi matan pada sebuah redaksi hadis, meskipun

juga beliau mengakui bahwa teori yang sebenarnya belum pernah ditemukan

dalam rumusan yang lengkap, namun dengan gamblang menuliskan secara

lengkap permasalahan kritik matan, serta mengemukakan beberapa contoh

penguatan hadis tentang kritik matan yang berlangsung pada masa sahabat,

terutama yang dilakukan Aisyah r.a., misalnya, terhadap sahabat yang melakukan

penyampaian hadis, untuk mengkomfirmasikannya kembali. Sebuah contoh hadis

tentang tangisan keluarga simayit. Namun penyusun lebih berupaya

menyederhanakannya dengan menuangkan contoh hadis sebagai pembanding,

yaitu; hadis tentang kepemimpinan perempuan dari sudut pandang berbeda

menguak fakta permasalahan yang kontemporer

6. Manhaj al-Naqd fi 'Ulûm al-Hadîs, karya Nûr al-Din 'Itr. Tulisan ini mengurai dan

menjelaskan secara luas, terperinci dan detail tentang teori metode kritik hadis

baik sanad dan matan, yang kalau ditilik lebih seksama, dengan menghubungkan

dengan disertasi ini, sang pengarang berusaha mengembangkannya kembali

dengan menuangkan dalam sebuah bab teori-teori keilmuan yang berkolaborasi

antara studi sanad dan matan, pasal kedua  pembahasan perbedaan dalam

periwayatan hadis, dalam bahasan beliau tentang matan dengan permasalahan

‘illat menjadi sub pembahasan, dengan mengurai secara kebahasaan dan

keterkaitannya dengan metode kecacatan hadis (‘ilm mu’ilul al-hadîts). Pada sisi
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lain persoalan ikhtilaf hadis lebih khusus dari keumuman yang dimaksudkan sang

pengarang. Sehingga penyusun memahaminya bahwa tulisan disertasi ini lebih

mengkhusus kepada pemahaman hadis dari sisi aplikatif bukan teoritik dan ini

menjadikannya berbeda dari tulisan Nur al-Din ‘Itr.

7. Manhaj al-Naqd ‘inda al-Muhadditsîn; Nasyatuhû wa Thârikhuhû, karya

Muhammad Mustafa al-‘Azami. Tulisan yang menjelaskan tentang selak beluk

tentang sejarah perkembangan metode kritik hadis secara umum, keterkaitan

secara mendasar ulama hadis dan ulama ushul yang berkopentensi secara tidak

langsung, serta perbandingan terhadap metode kritik yang ditawarkan. Namun

penyusun lebih ingin menawarkan secara riil-komprehensif dengan

mengemukakan pemikiran Imam Syafi’i sebagai tawaran yang lebih utama dan

pertama.

8. Fath al-Bâry bi Syarh Shahîh al-Bukhary, karya Imam al-Hâfid Syihâb al-Dîn Abu

Fadl Abu Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalâniy. Tulisan ini pada dasarnya

memuat hadis yang menjadi perbandingan dalam mengurai teori dalam memahami

hadis melalui manhaj fiqhul al-hadîts. Penyusun justeru melihatnya sebagai

pijakan awal tanpa metode yang mungkin bisa dikembangkan, namun penyusun

dalam penelitian ini melihat dari sisi pemahaman yang berbeda ketika secara

metodologis dimengerti sebagai sekumpulan ilmu yang diinterpretasi dengan

melibatkan banyak pendekatan.
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9. Shahîh Muslim, Syarh al-Ubay wa al-Sanûsy alâ Shahîh Muslim. Tulisan ini juga

merupakan salah satu kitab syarh kumpulan hadis-hadis Muslim yang di dalamnya

juga mengulas beberapa masalah tentang hadis yang tentu akan berbeda ketika

pembahasan hadis dipahami dengan metode pemahaman atau fiqh al-hadîts

dengan contoh tawaran Imam Syafi’i yang penyusun paparkan dalam penelitian

ini.

Meskipun tulisan dalam bentuk buku dan kitab di atas banyak membahas

tentang metode kritik matan dan metode pemahaman hadis, tetapi tidak bersifat

khusus dan cenderung berdiri sendiri atau hanya sekedar menyinggung dan sambil

lewat saja, apatah lagi menemukan korelasi antara kedua metode tersebut. Usaha

kerja keras yang ditawarkan Imam Syafi’i tentang konsep ikhtilâf al-hadîts untuk

menguak adanya korelasi secara teoritis dan aplikatif tentang masalah yang dikajinya

dan metode yang digunakannya, menurut penyusun belum secara mendetail dan

terperinci.

Penelitian ini tentu berbeda dengan yang telah dilakukan oleh para ulama di

atas, baik dari sisi pembahasannya yang harus dimulai dari mana, materi materi yang

termasuk dalam bahan kajian dan pengujian argumen yang ditempuhnya, maupun

pendekatan yang digunakannya.

E. Kerangka Teoretis

Dari literatur-literatur yang disebutkan di atas, ditemukan beberapa teori yang

dijelaskan secara menyeluruh dan mendetail dengan variabel yang mendukung, juga

definisi definisi umum mengenai keterkaitan yang erat tentang beberapa pembahasan

dalam disertasi ini, namun penjabarannya yang sulit dipahami secara metodologis,
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apalagi dalam bentuk kerangka yang disusun secara sistematis, terutama pada bagian

kajian dengan menggunakan metode dalam melakukan kritik matan hadis, yang

menjadi bagian inti pembahasan penelitian ini.

Hadis yang sesungguhnya menjadi bagian integral untuk memberikan

penjelasan dari persoalan wahyu yang umum dan tidak terperinci dari al-Qur’an, dan

menawarkan pemahaman utuh secara teoretis-aplikatif, sehingga keorisinilan hadis

dengan sanad dan matan sebagai komponen utamanya harus sahih dan bersifat valid

serta dapat dipertanggungjawabkan secara operasional dengan menggunakan metode

metode tertentu dalam kerangka ilmiah yang sistematis.

Hambatan lain yang mungkin timbul dari penelitian ini, terletak dari

bagaimana mengurai dan memahami pendekatan yang dipergunakan penyusun kitab

yang dijadikan sebagai dasar kajian dalam disertasi ini, berbanding dengan

metodologi yang menjadi landasan berfikir yang dipergunakan dalam mengurai

persoalan konsep ikhtilâf al-hadîts, yang terus berkembang dan kompleks. Namun

penyusun berkeyakinan bahwa ini hanya merupakan asumsi, yang secara metodologis

hanya dapat dibuktikan melalui beberapa hipotesa yang harus diuji, sehingga

prosedur prosedur yang sudah ada, terutama dalam melakukan kritik matan hadis,

secara metodologis dapat dipertanggungjawabkan, meskipun hanya dalam bentuk

kerangka standar yang masih membutuhkan upaya rekonstruksi.40

40Penyusun dalam memahami keadaan ini, berupaya secara serius dan detail mencari sebab
paling mendasar, terkait dengan latar belakang penyusunan disertasi ini, meskipun dalam tataran yang
berbentuk asumsi dan hipotesis yang pasti  masih membutuhkan pengujian, sehingga penyusun
menjawabnya dengan kesimpulan sementara, bahwa antara hadis dan proses kritik hadis (sanad dan
matan) dengan korelasi antara metode kritik matan dan metode dalam memahami hadis tersebut,
terletak dari cara dan metode yang ditawarkan Imam Syafi’i  melalui kitabnya tentang ikhtilaf hadis,
baik dari sisi teori maupun praktik-aplikatif  (syarkh al-hadits), juga sisi teks maupun konteks (fiqh al-
hadits). Persoalan ini, oleh penyusun dituangkan dalam Bab. III tentang Metode Kritik Sanad dan
Matan.
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Dan penyusun selanjutnya, tetap mengedepankan prosedur penelitian sanad—

sejauh itu diperlukan, dalam proyeksi penyusun yang tidak bertentangan dengan

ketetapan para muhadditsîn, apalagi yang disepakati oleh imam Bukhari dan imam

Muslim41—yang sudah menjadi bagian dari standar prosedur penelitian hadis,

terutama dalam kritik sanad tersebut, penyusun mempergunakan kitab-kitab rujukan

yang sudah diakui, dalam memberikan penilaian mengenai kredebilitas mereka dalam

meriwayatkan sebuah hadis. Dan yang sangat penting juga adalah kritik matan, yang

penyusun menganggap persoalannya tak kalah ruwetnya dengan kritik sanad, karena

menjadi sasaran penelitian ini dan tanpa mengesampingkan beberapa hal, utamanya

dalam memahami makna dan kandungan sebuah hadis, yang dalam disertasi ini

penyusun menjadikan dasar rujukan kepada pemahamam yang terdapat pada kitab al-

Umm jilid kesepuluh tentang ikhtilâf hadîts.

Dan dalam memahami permasalahan ini lebih lanjut dan seksama, maka

penyusun menarik kesimpulan sementara yang berasal dari sumber pemikiran berikut

ini;

1. Bahwa hadis hadis yang menjadi dokumentasi Imam Syafi’i dalam ikhtilâf

hadîts adalah kumpulan hadis hadis sahih. Dengan analogi perbandingan

setara 42

41Keterkaitan penilaian hadis secara keseluruhan (matan dan sanad) berdasarkan ketetapan
prosedural yang bersifat hierarki, yang berdasarkan ke-shahîh-an yang telah disepakati antara Bukhari
dan Muslim. Fatchur Rahman, Ikhtishar Mushthalahu’l Hadits, h. 105

42Secara eksplisit Nur al-Din ‘Itr menyiratkan, bahwa yang menjadi syarat penting dalam
rumusan tentang penyelesain ikhtilâf hadîts, dengan menetapkan lebih awal hadis-hadis yang
dimaksudkan adalah termasuk dalam kategori hadis sahih, sebagaimana yang disinyalir dalam kalimat
berikut ini:
وقد عني أئمة الحدیث وجھابذة نقده بھذا الفن، فدرسوا ما وقع من الإشكال في الأحادیث الصحیحة دراسة وافیة من الناحیة العامة 

.الكلیة، ومن الناحیة التفصیلیة الجزئیة
Nur al-Din ‘Itr, Manhaj al-Naqd fî ;Ulûm al-Hadîs, h. 338.
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2. Adanya hadis hadis yang tampak bertentangan secara matan, sehingga ulama

hadis telah menciptakan salah satu cabang ilmu hadis yang dikenal dengan

nama ‘ilm mukhtalif al-hadîts.43

3. Meninjau kembali cara penentuan kualitas hadis menurut para pengkaji

ketimuran (baca: orientalis) sebagai perbandingan sederhanan dengan teori

klasik.44

Proses penentuan tema tema hadis yang didasarkan sebagai hadis yang

memiliki permasalahan terkait dengan pengetahuan tentang mukhtalif hadîts, secara

umum bahwa penentuan tema memberikan penilaian awal untuk menentukan

tingkatan hadis berdasarkan:

a. Penentuan setiap jalur periwayatan dalam metode kritik sanad untuk

menetapkan jalur sanad paling berkualitas (silsilat tsahab).

b. Kedekatan dengan sumber utama, yaitu; al-Qur’an.

c. Hubungan setara dengan sumber hadis lain, dengan mengutamakan salah satu

jalur sanad yang paling berkualitas.

43Penamaan istilah mukhtalif, yang dipergunakan untuk cabang ilmu ini, adalah berasal dari
akar kata ikhtilâf, yang berarti; bertentangan atau berselisih, dan pembahasannya meliputi persoalan
yang terkait dengan pengetahuan tentang para perawi dan juga persoalan yang terkait sekitar matan.
Mahmud Thahan, Taesîr Mushthalah al-Hadîts (Cet. VII; Kairo-Iskandariah: Markaz al-Huda li-
Dirasat, 1415 H./ 1974 M.), h. 158; Jalaluddin al-Suyuthiy, Tadrib al-Rawiy al-Afi Syarh Taqrîb al-
Nawawiy, jilid II (Beirut-Libanon: Dar al-Kitab al-Arabi, 1414 H. / 1993 M.), 175.

44Beberapa karya tulis yang memberi pengaruh dalam studi hadis yang ditelorkan para
pengkaji ketimuran (baca: orientalis) bidang hadis, yang paling banyak menyita waktu para periset
hadis, yang masih membutuhkan penalaran ulang terhadap beberapa teori yang mereka tawarkan,
seperti; teori Common Link atau Isnad Cum Matan, yang hanya berkutak pada cara membuktikan
sistem Isnâd dari sisi ketersambungan dengan tanpa memperhatikan kapabilitas setiap periwayat. Ali
Masrur, Teori Common Link G. H. A Juynboll; Melacak Akar Kesejarahan Hadis (Cet. I; Salakan
Baru-Yogyakarta: Pelangi Asara, 2007), h.  3. Kamaruddin Amin, Isnad Cum Matn; Analysis in
Search of A New Methodology (Cet. I; Ciputat Raya-Jakarta: Pustaka Mapan, 2008), h. 63.
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d. Menentukan pendekatan yang disepakati.

e. Teori dasar yang dikemukakan Imam Syafi’i tentang penyelesaian perbedaan

sumber hadis dalam menetapkan jawaban setiap persoalan atau masalah,

misalnya tentang persoalan hukum.

Struktur sebuah hadis yang terdiri dari sanad dan matan merupakan komposisi

yang mudah dikenali urutan urutannya, yang dimulai dengan sekumpulan periwayat

yang terbentang bagaikan mata rantai (silsilat al-ruwât) dan berakhir dengan redaksi

kalimat yang sempurna. Tetapi hadis yang dimaksudkan tidak hanya sebagai bangun

yang terstruktur, namun juga memiliki fungsi yang dapat dijadikan dasar dalam

memberikan sebuah makna dan pemahaman.

Hadis yang dimengerti sebagai ungkapan kalimat yang berbentuk ucapan dan

juga manifestasi dari perbuatan serta pengakuan Rasulullah Saw., yang masih harus

dibuktikan keberadaannya dan kandungan kebenaran yang dimilikinya, tidak bisa

diterima dengan serta merta melalui keterlibatan para penyampainya (râwy) dalam

proses transmisi tanpa meneliti kredibilitas dan loyalitas keberagamaannya (‘adl),

sehingga acuan dasar yang telah disepakati sebagai syarat kesahihan tetap menjadi

pijakan awal dalam studi hadis, yang harus dijadikan patokan dalam memahami

sebuah hadis yang berfungsi sebagai salah satu sumber ajaran setelah al-Qur’an

dalam menjawab setiap permasalahan.

Metode kritik hadis, baik sanad maupun matan menjadi tawaran metodologi

yang baku dalam membuktikan hadis yang dapat diterima berdasarkan sumber

aslinya, baik yang datang dengan tawâtur lafdzy wa ma’na ataupun min gairi

tâwatur. Sedangkan metode pemahaman hadis (fiqh al-hadîts) upaya pengintegrasian

redaksi matan sebagai bagian dari komposisi hadis yang memiliki makna dan
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pemahaman dari maksud isi matan hadis, agar dapat berfungsi dan diberlakukan

sebagai hujah.

Secara khusus seperangkat keilmuan hadis (ulum al-hadîts) mengambil peran

yang sangat urgen, dan memiliki signifikansi dalam mengarahkan metode kritik hadis

dan juga metode pemahaman hadis, agar mampu bekerja dalam membuktikan

keberadaan sebuah hadis yang bersumber dari Rasulullah saw., sehingga ikhtilâf

hadîts tidak saja muncul dan dimaknai sebagai bentuk dari perselisihan dan

pertentangan antara bebarapa hadis, tetapi juga menjadi pijakan dalam menemukan

solusi alternatif serta kemampuan menempatkan hadis yang menjadi prioritas untuk

dijadikan sebagai dasar utama, sedangkan hadis yang lain menjadi pendukung.

Kemudian Imam Syafi’i tidak hanya melihat hadis hadis yang dikumpulkan pada

kitab bahasan ikhtilâf hadîts dalam kitabnya al-Umm saling berselisih atau

bertentangan yang tidak mungkin untuk dipertemukan, namun lebih jauh dari itu

antara satu hadis menjadi pengjelas terhadap hadis lain yang saling mendukung dan

menguatkan satu sama lain.

Maka korelasi yang dibangun melalui teori kritik hadis, terutama pada sisi

matan dengan teori pemahaman hadis atau fiqih hadis, adalah upaya seutuhnya dalam

membuktikan keotentikan hadis yang berfungsi sebagai bayân terhadap al-Qur’an dan

sekaligus menjadi dasar hujah dalam menetapkan solusi dari setiap permasalahan.

Dalam melakukan kajian lanjutan dalam penelitian ini, penyusun melakukan

obsevasi dan pembacaan awal terhadap beberapa sumber literatur yang terkait dengan

masalah yang diteliti dan membuat asumsi dasar, sebagai berikut;

- Penelitian matan hadis pada dasarnya bertujuan untuk menemukan hadis-hadis

yang palsu (ahâdîts maudhuiyât) dengan menggunakan metode ‘ilm garîb al-hadîts

dan ‘ilm maâni al-hadîts yang diterapkan, yang secara riil menjadi sub bahasan
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dari metode kritik hadis atau manhaj naqd al-hadîts, sedangkan memahami hadis

melalui metode pemahaman hadis atau manhaj fiqh al-hadîts yang diterapkan, juga

menjadi sub bahasan dari metode kritik hadis atau manhaj naqd al-hadîts, yang

berarti bahwa penetapan kualitas sebuah hadis dari sisi matan, lebih fokus pada sisi

matan yang telah mendapatkan penilaian yang valid untuk dapat diamalkan.

- Masa pengumpulan hadis dengan melakukan perjalanan untuk mencari hadis-hadis

yang tercecer menyuburkan kegiatan konstruksi keilmuan hadis, misalnya ‘ilm al-

jarh wa al-ta’dîl dan tidak menafikan juga kegiatan ini juga melahirkan berbagai

macam ilmu-ilmu pendukung, baik yang terkait dengan ilmu hadis dengan metode

metodenya secara langsung, seperti metode fiqhul hadits atau metode syarh al-

hadîts, juga yang terkait dengan ilmu fiqih dan metode ushuliy, yang lebih bersifat

aplikatif atau terapan, karena hadis pada dasarnya menjadi penjelas terhadap ayat-

ayat al-Qur’an yang bermuatan hukum, sehingga proses ini berawal dari upaya

yang sungguh-sungguh dalam memahami hadis dengan kegiatan kajian fiqh al-

hadîts.

- Nama-nama yang dianggap sebagai pelopor dalam memberikan kontribusi terhadap

kemajuan ilmu dibidang ulumul hadis, di antaranya; untuk bidang ilmu hadis

riwâyat, tersebut; Ibn Syihab al-Zuhri, untuk bidang ilmu hadis dirâyat; al-

Ramahurumuzy, untuk bidang ilmu usul fiqh; Muhammad bin Idris al-Syafi’i.
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Keterangan
: Hubungan langsung satu arah
: Hubungan tidak langsung timbal balik
: Hubungan langsung timbal balik
: Hubungan tidak langsung
: Hubungan langsung

Ulama Hadis

 Al-Jam’u wa al-Taufiq
 Al-Nâsikh wa al-Mansûkh
 Al-Tarjîh
 Al-Tawaqquf
kettetewtwwwwwwwwwww

wwwwwwwwwwwwww
wwwwwww

Ulama Ushul

Metode Kritik Hadis

 Komparasi Seimbang Antarwahyu
 Kesesuain dengan Akal (Rasional)
 Pengutamaan menjadi sumber dasar Qiyâs
 Sinergi dengan Salaf al-Shâlih

Hadis menjadi Hujah
sebagai Bayân

Ayat-ayat
al-Qur’an

 Kesesuaian dengan Wahyu
 Pemilihan Sanad Hadis yang Tsubût
 Klop dengan Hadis Mutawâtir
 Identik dengan Hadis Âhâd yang Sahih

Metode Pemahaman HadisKorelasi

Ikhtilaf Hadis Imam Syafi’i
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F.  Metodologi Penelitian

Lebih awal, sebelum menguraikan metode-metode Penelitian yang penyusun

tempuh dalam disertasi ini, bahwa penelitian ini sepenuhnya terkait dengan kegiatan

kepustakaan atau library research, juga penelitian ini bersifat deskriptif-analitik,

dimana hasil penelitian sementara  atau hipotesis penelitian tidak dipergunakan secara

langsung dan juga memungkinkan beberapa asumsi menjadi preposisi, dan

merupakan kebalikan dari penelitian yang bersifat verifikatif. Adapun metode-metode

yang dipergunakan penyusun, sebagai berikut:

1. Metode Pengumpulan Data

Upaya penyusun yang paling utama terkait dengan penelitian ini, adalah;

mengumpulkan data dari hasil riset pustaka melalui bahan-bahan tertulis yang telah

dipublikasikan dalam bentuk buku dan kitab, makalah ilmiah (jurnal dan artikel),

majalah dan referensi yang berasal dari media elektronik (baca: teknologi informasi)

dan sumber pendukung lainnya. Data resource yang dikumpulkan ini menjadi data-

data primer dan sekunder yang sangat diperlukan sebagai sumber penyusunan

disertasi ini.

Terkait kajian ini, maka penyusun mengfokuskan riset pada kitab al-Umm,

dengan memilih lokus bahasan pada salah satu bagian yang menjelaskan tentang

ikhtilâf hadîts, sebagai data primer, yang terdapat pada jilid kesepuluh dan oleh Imam

Syafi’i sekaligus dijadikan sebagai penanda judul kitab. Dalam kitab tersebut data-

data hadis yang dikaji telah terhimpun dan disatukan berdasarkan tema-tema yang

menyangkut berbagai macam masalah ibadah dan muamalah, dan setiap tema

masalah itu memuat beberapa hadis yang dijadikan dasar pembahasan menyangkut

masalah tema tersebut, yang jika diperhatikan secara seksama, maka hadis-hadis yang

akan dijadikan dasar hujah terhadap masalah tersebut, terlihat terjadi perselisihan dan
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perbedaan dari sisi pemahaman berdasar maksud konten dan pemaknaan dari setiap

hadis untuk dapat nantinya memberikan analisa jawaban terhadap masalah tema itu

Dan penyusun dalam disertasi ini menempuh teknik kutipan langsung,  tanpa

melakukan perubahan dari sumber asli atau juga teknik kutipan tidak langsung,

dengan cara membuat catatan berdasarkan data-data yang ada dengan menuliskan

garis-garis besarnya saja tanpa mengubah maksud yang sebenarnya, juga dalam

bentuk ulasan terhadap tulisan-tulisan yang berupa pendapat, kemudian selanjutnya

menuangkannya kembali dengan memberikan tanggapan.

2. Metode Pengolahan dan Analisis Data.

Untuk mendapatkan data yang akurat dan sesuai dengan pembahasan, maka

penyusun menempuh metode pengolahan dan analisis data dengan cara berfikir

kualitatif yang ditempuh seperti berikut ini:

a. Deduktif atau al-manhâj al-istinbâthiyah, yaitu; cara mengolah dan

menganalisis data yang bersifat umum agar sampai kepada yang sifatnya khusus.

Cara ini diterapkan pada proses penetapan hadis-hadis yang dipilih sebagai sampel

dalam kasus ikhtilâf hadîts, sebab yang dikategorikan hanya hadis-hadis yang

berstatus hadis maqbul, maka kritik hadis atau naqd al-hadîts dengan segala

tahapannya mesti dilakukan, itu jika dianggap perlu.

b. Induktif atau al-manhâj al-istiqraiyyah, yaitu; cara mengolah dan menganalisis

data yang bersifat khusus agar dapat mendapatkan rumusan yang bersifat umum. Cara

ini yang penyusun lakukan untuk menemukan titik temu dalam upaya sistematis

melalui proses meng-korelasi-kan  metode kritik matan dan metode pemahaman

hadis, dengan melihat aplikasi nyata yang ditempuh Imam Syafi’i terhadap hadis-

hadis yang dikategorikan termasuk dalam pembahasan ikhtilâf hadîts.
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c. Komparatif, yaitu; cara mengolah dan menganalisis data dengan

membandingkan beberapa data, untuk mendapatkan data yang akurat dan memiliki

argumentasi yang kuat. Metode ini secara sederhana penyusun pergunakan dalam

menuangkan rumusan yang diperpegangi para muhadditsîn dan ushuliyyîn terhadap

hadis yang dinilai Imam Syafi’i termasuk kategori ikhtilâf hadîts yang selanjutnya

dijadikan dasar pegangan dalam menetapkan hadis yang layak untuk dijadikan hujah.

3. Metode pendekatan

Penyusun dalam disertasi ini menggunakan metode pendekatan yang bersifat

disipliner dan multidisipliner.45 Dan lebih spesifik adalah pendekatan  yang berdasar

dari ilmu ilmu periwayat hadis atau 'ulûm ruwât al-hadîs, yaitu ilmu ilmu yang

membahas tentang tata cara proses penentuan kualitas hadis, dari sisi ke-adala-annya

dan ke-dhabit-annya serta ke-tsiqat-annya dengan memperbandingkannya dengan

'ilm rijâl al-hadîts dan 'ilm al-jarh wa-ta'dil.46

Kemudian selanjutnya dari uraian yang sudah ada, kritik kehidupan para

sanad atau naqd sanad menjadi bagian pengkajian yang menempuh pendekatan yang

bersifat disipliner dari ulumul hadis, yang mengungkap sisi sejarah kehidupan setiap

periwayat. Sedangkan pendekatan yang bersifat multidisipliner, penekanannya

mengarahkan penyusun untuk menemukan tata cara mengvaliditasi data, menyoroti

kata ataupun kalimat yang dipergunakan para kritikus sanad dalam memberikan

penilaian terhadap periwayat hadis, dan pendekatan yang dimaksudkan adalah;

45Disipliner merupakan sebuah istilah yang dipergunakan dalam melakukan kajian ilmiah dari
sisi pandang mengenai pendekatan terhadap obyek bahasan yang menggunakan satu pola disiplin ilmu
yang relevan. Sedangkan multidisipliner atau indisipliner, yang biasa disebut juga pendekatan holistik,
yaitu; pendekatan terhadap obyek bahasan yang menggunakan berbagai pola disiplin ilmu. Sumadi
Subrata, Metodologi Penelitian (Cet. V; Jakarta: Rajawali, 1989), h. 6.

46Nûr al-Dîn 'Itr, Manhaj al-Naqd fî ;Ulûm al-Hadîs, h. 73-179. Muhammad 'Ajjâj al-Khatîb,
Usûl al-Hadîs 'Ulûmuhu wa Mustalahuhu, h. 253-257.
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pendekatan kronologis47, atau lebih populer dipergunakan sebagai istilah yang

berhubungan dengan kajian hadis adalah; asbâb al-wurûd, pendekatan rasionalistik48,

istilah ini terkait dengan metode pemahaman hadis, yang berarti setiap redaksi sebuah

hadis dari sisi konten dan maksud tidak bertentangan dengan akal sehat, dan juga

pendekatan holistis yang memandang masalah atau gejala sebagai suatu kesatuan

yang utuh49, meskipun secara tidak langsung penelitian disertasi ini lebih bersifat

kualitatif, maka setiap asumsi yang muncul terkadang dijadikan sebagai preposisi

yang logis dan pendekatan interpretatif50, juga secara tidak langsung terkait erat

dengan proses memahami redaksi hadis melalui metode pemahaman hadis. Penyusun

juga dalam desertasi ini menggunakan pendekatan antropologi51 dan sosiologi52

sebagai pendekatan umum.

Melalui pendekatan pendekatan yang disebutkan di atas, penyusun

menjadikankannya  sebagai dasar dalam menelusuri hasil buah pemikiran Imam

47Kronologis, adalah sebuah peristilahan dan menjadi sebuah pendekatan terhadap obyek
yang dikaji serta dibahas melalui urutan sejarah. Abd Muin Salim, Metodologi Tafsir Sebuah
Rekonstruksi Epistimologis Memantapkan Keberadaan Ilmu Tafsir sebagai Disiplin Ilmu (Edisi
Khusus; Makassar: Alauddin Press, 1999), h. 32.

48Rasionalistik, adalah sebuah peristilahan dan menjadi sebuah pendekatan terhadap obyek
yang dikaji serta dibahas melalui penalaran akal yang sehat. Noeng Muhajir, Metodologi Penelitian
Kualitatif (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996), h. 85.

49Holistis (Holisme), adalah sebuah peristilahan yang menjadi sebuah pendekatan terhadap
gejala, masalah, atau kasus yang dikaji dan dibahas dengan melakukan analisis secara keseluruhan
sebagai suatu kesatuan yang utuh. Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa KBBI, Kamus Besar Bahasa
Indonesia, edisi ketiga (Cet. III; Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 280.

50Interpretatif, adalah sebuah peristilahan yang menjadi sebuah pendekatan terhadap obyek
yang dikaji serta dibahas melalui cara eksplisit dan implisit sesuai realita, Noeng Muhajir, Metodologi
Penelitian Kualitatif, h. 177.

51Anrtopologi, adalah sebuah peristilahan yang menjadi sebuah pendekatan yang meggunakan
ilmu pengetahuan tentang manusia, khususnya mengenai asal usul, aneka warna bentuk fisik, adat
istiadat, dan kepercayaannya pada masa lampau. Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa KBBI, Kamus
Besar Bahasa Indonesia, edisi ketiga, h. 23.

52Sosiologi, adalah sebuah peristilahan yang menjadi sebuah pendekatan yang menggunakan
ilmu pengetahuan tentang sifat, perilaku, dan perkembangan masyarakat atau ilmu tentang struktur
sosial, proses sosial, dan perubahannya. Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa KBBI, Kamus Besar
Bahasa Indonesia, edisi ketiga, h. 350.
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Syafi’i yang dituangkannya dalam buku ikhtilâf hadîts, kitab rujukan penyusun yang

menjadi inti kajian disertasi ini, yang  dipaparkan untuk menemukan sebuah bentuk

pemahaman terhadap hadis hadis kajian beliau dalam permasalahan ikhtilâf

hadîtsnya, dan dari kajian disertasi ini  diharapkan akan menelorkan teori teori baru

dalam melakukan kajian pemahaman hadis dalam merangkai dan mengelaborasi

pendapat ahli hadis dan yang berkompeten pada bidang ushul.53

4. Metode dan Teknik Penulisan

Metode ini merupakan rangkaian yang terkait secara tidak langsung dengan

penelitian, dimana sistem dan cara penyusunan yang dipergunakan dalam disertasi ini

sepenuhnya mengikuti metode dan teknik penulisan pada buku Pedoman Penyusunan

Karya Ilmiah ( Tesis dan Disertasi) Edisi revisi UIN Alauddin, Desember 2013,

kecuali untuk beberapa hal tertentu, seperti penggunaan cara transliterasi, maka

penyusun merujuk kepada sumber lain atau berdasar dari masukan petunjuk promotor

dan kopromotor.

Teknik penulisan yang penyusun jabarkan dalam penelitian ini, misalnya

pemilihan hadis menjadi sampel penelitian yang bersumberkan dari tulisan beliau,

yang terdapat pada bab tentang tema الماء من الماء yang berarti, hadis tentang air dari

air (selengkapnya pada Bab. V), yang sebelumnya penyusun memaparkan contoh

hadis tentang perempuan menjadi imam, yang menurut penyusun termasuk hadis

yang terindikasi terjadi perselisihan, dan penyusun menjadikannya sebagai

perbandingan terhadap hadis yang termasuk kategori ikhtilâf hadîts, kemudian sesuai

prosedur yang tertera dan berlaku, penyusun menguraikan hadis berdasarkan kritik

53Format yang terbangun pada kerangka pikir akan terlihat dengan jelas, yang oleh penyusun
secara pasti telah melakukan upaya untuk membuatnya dengan cara menggambarkan rangkain yang
terpisah pisah secara umum dan memasukkannya pada bagian pendekatan-pendekatan yang telah
dipahami maksud sebenarnya.
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matan dengan tetap mengedepankan kritik sanad—menjadi sistem dalam penelitian

hadis yang terintegrasi pada metode kritik hadis—sebagai bagian dari prosedur utama

dalam penelitian hadis, dengan sistem dan cara membandingkan hadis hadis yang

menjadi sampel, yang tersebar pada beberapa kitab induk hadis yang tergabung dalam

al-kutub al-sitta, dan penambahan penyusun tetap jalankan berdasarkan kesepakatan

menjadi al-kutub al-tis'ah, dan tentu proses penelusuran hadis melalui ilmu takhrij

hadis, dengan pemilihan metode yang dianggap sesuai dengan keinginan pengkaji.

Dan uraian prosedural yang dilalui dapat dijabarkan dengan singkat dan

padat, sebagai berikut;

a. Mempelajari seluruh periwayat hadis terkait dengan sampel (sesuai tema dan

jalur sanad yang dipilih), menyangkut penilaian yang dikemukakan para kritikus

hadis terhadap para periwayat dan menentukan tingkat kesahihan yang disandang

hadis, dan penyusun lebih mengutamakan hadis hadis yang telah mendapatkan

penilain yang sahih (shahîh) dengan jalur yang tetap (tsubût).

b. Mempelajari keterkaitan yang ada antara penjelasan para ulama yang

berkompeten dalam melakukan aktifitas syarh kitab kitab  hadis dengan berbagai

macam tema pembahasan, lebih spesifik tentang hadis yang dijadikan sampel dengan

cara menemukan bentuk pemahaman hadis yang secara metodologis menjadi unsur

yang tidak mungkin dilepaskan dari kegiatan research and hadits criticsm, yang

menjadi salah satu acuan pada kajian disertasi yang dimaksudkan penyusun.

c. Menarik kesimpulan setiap hasil dari kegiatan kritik sanad yang menjadi dasar

untuk melakukan kegiatan lanjutan dalam melakukan kegiatan kritik matan dengan

ketentuan yang telah disepakati sebagai kaidah dalam menentukan setiap hadis yang
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menjadi sumber dalam menetapkan setiap persoalan dan menemukan solusi

berdasarkan pemahaman hadis (fiqh al-hadîts).

G. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Pada dasarnya penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi temuan

metodologis dalam proses penentuan hadis-hadis sahih yang secara penerapan atau

aplikatif (tathbîqi) belum pernah ditemukan rumusan yang disepakati dan tersusun

secara sistematis serta telah menjadi konsensus kalangan ulama hadis (muhadditsîn)

dan ulama ushul (ushuliyyîn), yang diyakini kebenarannya untuk diamalkan

berdasarkan fungsi utamanya sebagai penjelas (bayân) terhadap al-Qur’an. Tentunya,

upaya preferensi kritik sanad dan matan yang harus menjadi pijakan dasar dan awal

dengan menempatkan  syarat-syarat ke-shahîh-an hadis sebagai standar utama

penilain hadis sahih. Dan tawaran Imam Syafi’i dengan metode pemahaman hadis

dan butir butir pemikiran yang justeru menemukan teori atau kaidah yang dijabarkan

dengan sederhana melalui tulisan beliau tentang ikhtilâf hadîts

2. Kegunaan Penelitian

Dari kegunaan yang dapat diperoleh dari penelitian ini, yang tentunya dapat

memberi manfaat, adalah:

a. Untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dan memperluas wawasan

keilmuan, terutama ilmu pengetahuan hadis atau bidang ‘Ulûm al-Hadîts (metodologi

hadis).

b. Sebagai sumbangan nyata bagi masyarakat, bangsa dan negara secara umum,

dan secara khusus bagi umat Islam tentang tuntunan mempelajari ilmu ilmu hadis

('Ulûm al-Hadîts) secara mendalam melalui lembaga pendidikan yang berbasis
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keagamaan, yang sejalan dengan dasar-dasar perundang undangan dalam turut serta

mecerdaskan kehidupan bangsa.

c. Sebagai bentuk kegiatan pengkajian yang bermuara kepada masalah yang

terkait dengan masalah kemasyarakatan, maka dapat dipastikan menjadi solusi dalam

membantu kehidupan manusia, terkhusus dalam bidang kehidupan sosial, budaya,

pendidikan dan juga agama serta wacana yang memiliki nilai yang berkontributif-

proaktif yang paling efektif bagi pemerintah dalam turut aktif mencerdaskan

kehidupan berbangsa dan bernegara.
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BAB II

KONSEP TEORI IMAM SYAFI’I TENTANG IKHTILAF HADIS

A. Seputar Perjalanan Hidup Imam Syafi’i

Seberapa besar pengaruh interaksi seseorang dengan lingkungannya dalam

membentuk pola berfikir dan bertindak serta pengalaman yang diperolehnya menjadi

andil yang sangat besar dalam turut memberikan kontribusi pemikiran dalam

menuangkan hasil karya cipta yang dapat memberi pengaruh secara signifikan

terhadap lingkungan sekitarnya. Merekonstruksi riwayat hidup seseorang sering

mengingatkan kita pada letak tahapan kondisi kehidupan orang dalan suatu masa

yang dilaluinya, yang mungkin memiliki kaitan dengan kejadian pada periode

sebelumnya1.

Menuliskan proses perjalanan hidup Imam Syafi’i dalam bentuk biografi

bukanlah menjadi sesuatu yang baru, berapa banyak buku yang sudah ditulis dengan

berbagai macam bahasa, yang mencatat dan menuliskan rentetan (kronologi) sejarah

perjalanan hidupnya, hingga mungkin juga tidak terhitung berapa jumlah buku sudah

dicetak dari hasil karya para penulis yang concern terhadap Imam Syafi’i 2. Kalaupun

ini dituliskan kembali dengan cara dan gaya berbeda tentulah data dan fakta yang

1Erfan Soebahar, Menguak Fakta Keabsahan al-Sunnah; Kritik Mushthafa al-Siba’i terhadap
Pemikiran Ahmad Amin mengenai Hadits dalam Fajr Islam (Edisi Pertama; Jakarta: Prenada Media,
2003), h. 10.

2Di antara beberapa buku yang memuat tentang biografi Imam Syafi’i, adalah: 1). Âdab al-
Syâfi’i wa Manâqibuh oleh Abdrrahman bin Abu Hatim al-Razy; 2). Manâqib al-Syâfi’i oleh Abu
Bakar Ahmad bin al-Husein al-Baihaqy; 3). Manâqib al-Imâm al-Syâfi’i oleh Fakhruddîn al-Râzy; 4).
Manâqib al-Imâm al-Syâfi’i oleh ‘Imaduddin Abu al-Fida’i Ismail bin Umar bin Katsîr al-Dimasyqy
al-Syafi’i; 5). Tawâli al-Ta’sîs li Maâly Muhammad bin Idrîs oleh Ahmad bin Ali bin Hajar al-
Asqalany. Muhammad bin Idrîs al-Syafi’i, Al-Risâlah, telah di-tahqîq dan di-takhrîj oleh Ahmad
Muhammad Syakir (Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t. th), h. 5. Al-Syâfi’ fî Syarh Musnad al-
Syâfiy oleh Majduddin Ubay al-Saâdât Ibnu Atsîr.
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terkait dengan Imam Syafi’i tidak mungkin berbeda dan salah, tetapi lebih jauh dari

semua itu menemukan sesuatu yang baru menjadi kemungkinan yang setiap saat

dapat terjadi.

Dari sini proses perjalanan sejarah bermula, dalam upaya menelusuri dan

menapaktilasi perjalan hidup seorang yang memiliki sebutan nama yang teramat

mudah untuk diingat,  adalah orang yang dimaksudkan itu adalah; Imam Syafi’i,

terlahir dengan nama depan Muhammad pada tahun 150 H. (766 M) di kota Gaza—

berada pada salah satu wilayah pemerintahan daerah otoritas negara Palestina—,

daerah yang tergambar pada peta dunia, berada pada jalur tepi Barat, yang terbentang

jauh menelusuri pesisir pantai laut tengah (baca: Mediterranean Sea) البحر الأبیض 

المتوسط dan posisi yang memperantarai sebuah kota yang subur bernama al-Arîsy

arah bagian Semananjung Sinai, termasuk bagian wilayah dari provinsi negera Mesir,

yang beribu kotakan Kairo dari arah Selatan Barat Daya, dengan kota Tel Aviv

(Jaffa), yang menjadi wilayah otoritas pemerintahan negara Palestina di bagian Barat

Timur arah Utara (Timur laut)3.

Pada saat yang bersamaan dengan tahun kelahiran Imam Syafi’i,  orang-orang

masih juga belum melupakan dan terus teringat, bahwa tahun itu juga merupakan

tahun kematian (wafat) salah seorang ulama terkemuka dan tersohor di negeri

Bagdad, yang menjadi pelopor utama munculnya sebuah aliran mazhab di bidang fiqh

dan menjadi cikal bakal lahirnya mazhab yang pertama, dengan nama mazhab Hanafi,

yang memiliki jumlah pengikut yang cukup besar, yang tersebar di wilayah Irak,

Mesir, Turki, Jordania dan sebagian negara Afrika Barat, seperti Nigeria dan Ghana

hingga ke anak benua India dan Tiongkok. Dan untuk mengingat mazhab ini, maka

3Syauqi Abu Khalil, Atlas Hadits (Cet. IV; Klender-Jakarta: Penerbit Almahira, 1433 H./
2012 M.), h. 293.
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sekaligus namanya disematkan sebagai pendiri mazhab, yang dikenal dengan sebutan

mazhab Imam Abu Hanifah, yang menurut catatan sejarah telah melewatkan hampir

seluruh hidupnya di kota Bagdad.4

Kelahiran Imam Syafi’i juga menjadi bagian dari gambaran situasi yang

sedang terjadi dalam sebuah ranah kondisi sosial masyarakat, serta pergolakan politik

yang berlangsung pada masa yang dapat dikatakan menjadi entry point dari bagian

catatan penting perjalanan umat Islam menuju era keemasan, berdasarkan alasan

euforia kemenangan yang dialami dan dirasakan pengikut keturunan Abbasiah

terhadap pengikut Umawiyah, sekaligus mereka menjadikannya sebagai momen

untuk mengembalikan kejayaan dan kemajuan yang diimpikan, serta diliputi sikap

optimistis yang meluap-luap, bahwa harapan sebuah tonggak bangunan sejarah akan

berdiri kokoh yang mengarahkan perjalanan umat Islam menuju sebuah perubahan

besar demi membangun peradaban Islam yang sukses dan gemilang serta sedang

berlangsung, ketika tumpuk kepemimpinan kembali kepada jalur yang paling dekat

dengan Nabi saw., yaitu; jalur Ibnu Abbâs, yang tidak lain sepupu dari Nabi

Muhammad saw. sendiri5

Adapun nama Imam Syafi’i secara lengkap menurut urutan silsilah keturunan

yang menjadi nasab beliau, adalah; Abî Abdillah Muhammad, anak laki- laki dari

Idrîs, anak laki-laki dari Abbas, anak laki-laki dari Usmân, anak laki-laki Syâfi’, anak

4Abu Hanifah merupakan nama yang sangat familiar dikalangan ulama pada zamannya dan
berlangsung sampai sekarang, yang bernama lengkap النعمان بن ثابت بن زوطى Abu Hanifah al-Nu’man
bin Tsabit bin Zauthy (80-150 H.). lahir di kota Kufah. Izzuddin Baliq, Minhâj al-Shâlihîn; min
Ahâdîtsi wa Sunnah Khâtam al-Anbiyâ’i wa al-Mursalîn (Beirut-Libanon: Dar al-Fath, t.th), h. 985;
Muhammad al-Khadary Beik, Tarikh al-Tasyri’ al-Islamiy (Cet. V; Kairo-Mesir: Matbaah Istiqamah,
1358 H./ 1939 M.), h. 228.

5Qasim A. Ibrahim dan Muhammad A. Saleh, Al-Mawsûah al-Muyassarah fî al-Târikh al-
Islâmi, terj.  Zainal Arifin, Buku Pintar Sejarah Islam (Cet. II; Jakarta: Penerbit Zaman, 1436 H./ 2014
M.), h. 334.
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laki-laki dari Saib, anak laki-laki dari Ubaid, anak laki-laki dari Abdul Yazîd, anak

laki-laki dari Hisyâm, anak laki-laki dari Muttalib, anak laki-laki dari Abdul Manâf,

anak laki-laki dari Qushai6, yang kemudian lebih dikenal dengan nama Syâfi’i, yang

diambil dari salah satu nama dalam rangkaian jalur utama silsilah keturunan setelah

urutan kakek buyutnya. Jika dirunuk dan ditelusuri lebih seksama dari rangkaian jalur

keturunan keluarga Imam Syafi’i, maka akan terlihat terjadi pertautan yang sangat

kuat dari rentetan persambungan nasab, dan menjadi penyambung tali kekerabatan

yang sangat erat dari urutan silsilah yang bemuara pada jalur keturunan murni beliau

dengan Nabi Muhammad saw., yaitu; pada jalur Abdul Manâf, anak laki-laki Qushai.

Berbeda dengan Ibu Imam Syafi’i sendiri, yang bernama asli Fâtimah, yang memiliki

jalur keturunan dan silsilah keturunan yang lain, adalah anak perempuan dari

Ubaidillâh, anak laki-laki dari Hasan (cucu Rasulullah saw), anak laki-laki dari Ali,

anak laki-laki dari Abu Thâlib.7

Tentu dari jalur silsilah kekerabatan dan jalur keturunan ibu dan bapaknya,

maka Imam Syafi’i termasuk keturunan yang berasal dari suku Quraisy. Cuman ada

sedikit mengganjal, tentang jalur keturunan sang ibu yang diklaim bukan berasal dari

suku Quraisy, tetapi dari suku al-Azadiy8, malah para pengikut yang fanatik

6Nama Imam Syafi’i jika ditulis dengan lengkap dengan menggunakan penulisan ejaan yang
berbahasa Arab adalah; ھو أبو عبد الله محمد بن إدریس بن العباس بن عثمان بن شافع ابن السائب بن عبید بن عبد یزید بن
,Muhammad bin Idris al-Syafi’i .ھاشم بن المطلب بن عبد مناف بن قصي Al-Umm, jilid I (Edisi Khusus; Kairo-
Mesir; Dar al-Wafa, 1422 H./ 2011 M.), h. 6.

7Nama lengkap Ibu Imam Syafi’i adalah: فاطمة بنت عبد الله بن الحسین بن على بن أبى طالب
Muhammad Abu Zahrah, Al-Syâfi’i; Hayâtuh wa Ashruh-Arâ’uh wa Fiqhuh (Beirut-Libanon: Dar al-
fikr al-Araby, 1367 H./ 1948 M.), h. 16

8Sebuah klan besar dari kabilah Arab yang hidup di wilayah Yaman, yang sering dinisbatkan
kepada seorang yang bernama al-Azad bin Ghauts. Setelah tembok Sad Ma’rib hancur kabilah ini
terpecah ke berbagai pelosok jazirah Arab. Syauqy Abu Khalil, Athlas al-Hadîts al-Nabawiy; min al-
Kutub al-Shihâh al-Sittat (Cet. IV; Beirut-Libanon: 1426 H./ 2005 M.), h. 35.
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mengatakan ibu dari Imam Syafi’i berasal dari suku Quraisy Ulûwiyah9.

Sebagaimana penjelasan yang dilontarkan Abu Zahrah dengan menyebutkan

pendapat Imam Fahru al-Râzy, tentang riwayat yang mengungkap keturunan ibu dari

Imam Syafi’i  berasal dari silsilah keturunan suku Quraisy  adalah syâdz, yang

berbeda dengan hasil kosensus (al-ijmâ’), dan sesungguhnya dia berpendapat pada

posisi ini tentang persoalan  nasab Imam Syafi’i dari jalur keturunan ibunya terdapat

dua pendapat. Pertama; yang mengatakan bahwa, ibu Imam Syafi’i merupakan

keturunan Quraisy, adalah syâdz berdasarkan periwayatan yang dilakukan oleh al-

Hakim, Abu Abdullah al-Hafid. Dan nama lengkap dari ibu Imam Syafi’i adalah;

Fatimah binti Abdullah bin al-Husain bin Ali bin Abu Thâlib yang telah dimuliakan

wajahnya oleh Allah Swt.10 Kedua; pendapat yang terkenal dikalangan ulama (al-

masyhur), bahwasanya ibu dari Imam Syafi’i  berasal dari suku al-Azadiy.11

Pada mulanya ayah Imam Syafi’i datang ke Gaza untuk mencari penghidupan

dan meninggal sesudah tidak begitu lama lahirnya Imam Syafi’i, dalam kemiskinan

tinggallah dia dalam pemeliharaan ibunya. Oleh ibunya dibawalah Syafi’i kecil ke

‘Askalan (baca: Ascelon)12, yang tidak begitu jauh dari Gaza. Setelah berumur dua

tahun oleh ibunya dia kemudian dibawa menuju ke Mekah13. Keinginan sang ibu

untuk pindah dan kembali ke negeri asal, tidak lain karena khawatir anaknya nanti

9Muhammad Abu Zahrah, Al-Syâfi’i; Hayâtuh wa Ashruh-Arâ’uh wa Fiqhuh, h. 16..
وھو أن أم الشافعي رضي الله عنھ ھي فاطمة بنت عبد الله بن على بن ابو طالب كرم الله وجھھ.10 . Muhammad Abu

Zahrah, Al-Syâfi’i; Hayâtuh wa Ashruh-Arâ’uh wa Fiqhuh, h. 16..
11Muhammad Abu Zahrah, Al-Syâfi’i; Hayâtuh wa Ashruh-Arâ’uh wa Fiqhuh, h. 16..
12Salah satu kota yang berada pada wilayah Palestina yang menjadi akhir dari wilayah Syam

dari arab Mesir. Syauqi Abu Khalil, Syauqi Abu Khalil, Athlas al-Hadîts al-Nabawiy; min al-Kutub
al-Shihâh al-Sittât, h. 36.

13Muhammad Idris al-Syafi’i, Al-Risalah, di-tahqîq Ahmad Muhammad Syakir (Cet. I; Kairo-
Mesir: Mathbaah Mustafa al-Babay al-Halaby, 1358 H./ 1940 M.) h. 6.
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akan hidup tersia-sia, saat berada diperantauan yang jauh dari kaum kerabat dan

keluarga serta juga sukunya sendiri, yaitu; suku Quraisy.14

Seiring waktu berjalan dan Imam Syafi’i kecil beranjak tumbuh menjadi

besar, layaknya anak laki laki lain dan telah memasuki fase tahapan proses

pendidikan yang dimulainya tidak berapa lama setelah berada dan menetap di kota

Mekah bersama ibunya, meskipun Muhammad bin Idris al-Syafi’i hidup dalam

kemiskinan dan serba tidak berkecukupan, dia ternyata memiliki perangai yang baik

suka bergaul sesama anak anak yang sebaya dengannya dan disukai teman temannya,

dia kelihatan sangat cerdik dan mempunyai kemampuan cepat dalam menghafal,

sehingga apa yang didengarnya dari teman temannya dapat dihafalkannya dengan

cepat dan baik. Pada saat usia menginjak tujuh tahun, dia mulai belajar membaca al-

Qur’an pada Syaikh Imam bin Kustantin, seorang ahli baca al-Qur’an yang terkenal

di Mekah pada waktu itu. Dan hanya berselang dua tahun tepatnya pada usia

sembilan tahun, Muhammad bin Idris sudah menghafal al-Qur’an dengan baik dan

menguasai artinya. Dan juga pada saat yang sama, Syafi’i mulai menghafal hadis

hadis melalui proses mendengar dari para ahli hadis, kemudian dituliskannya pada

tulang tulang maupun lembaran kayu.15

Pada saat memasuki usianya  yang ketiga belas tahun, terjadi suatu peristiwa

yang sangat menarik yang berlangsung di dalam mesjid Haram Mekkah, yang

mungkin tidak akan pernah dilupakan orang, tatkala dia sedang membaca al-Qur’an,

maka semua yang mendengarkan dan berada di sekelilingnya terhenyak

mendengarkan dengan khusyu’ dan penuh keharuan, sampai mereka tidak sadar

14Muhammad Abu Zahrah, Al-Syâfi’i; Hayâtuh wa Ashruh-Arâ’uh wa Fiqhuh,, h. 14.
15Muhammad Abu Zahrah, Al-Syâfi’i; Hayâtuh wa Ashruh-Arâ’uh wa Fiqhuh,, h. 14.
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menitikkan air mata. Dan sejak kejadian itu yang ternyata membawa efek yang sangat

besar dan memberi sebuah kesan yang sangat mendalam, hingga mereka yang hadir

pada saat itu kemudian selalu mengatakan, “Apabila kami hendak menitikkan air

mata dan menangis, maka kami selalu mengatakan dan tak lupa mengajak kepada

sesama sahabat dan handai tolang serta kaum kerabat  kami”,

“Marilah kita datang kepada pemuda yang bernama Muhammad bin Idris al-Syafi’i,

yang akan membaca dan melantunkan sebagian ayat-ayat al-Qur’an”, dan “Apabila

kami telah datang kepadanya, lalu dia mulai membaca al-Qur’an”. “Sehingga kami

seakan-akan tersurut dan berjatuhan di hadapannya, dari kerasnya menangis dan jika

dia telah melihat keadaan demikian lalu dia berhenti.”16 Ini tidak lain karena begitu

dia memahami dan menghayati makna al-Qur’an dan sedemikian jauh memberi kesan

kepada siapa saja yang menjadi pendengarnya.17

Pemuda Muhammad bin Idris al-Syafi’i ini selalu saja sepanjang hari

dilaluinya denga berada di masjid Haram. Dia duduk di samping para ulama. Dia

menghafalkan hadis dan ilmu yang didengarnya dari mereka. Ketika berumur dua

belas tahun, dia berhasrat melanjutkan pengembaraannya dalam mencari ilmu, dan

daerah yang hendak dituju adalah kota Madinah, dia ingin belajar  kepada Imam

Malik bin Anas, yang dikenal kemudian sebagai pendiri mazhab Maliki. Untuk itu,

dia jauh-jauh hari sebelumnya telah mempersiapkan diri dengan menghafal kitab al-

Muawatta’, karangan Imam Malik bin Anas. Mengenai ini, Muhammad bin Idris al-

16Muhammad Abu Zahrah, Al-Syâfi’i (Beirut-Libanon: Dar al-Fikr al-Arabiy, 1363 H/ 1944
M.), h. 37; Muhammad bin Idris al-Syafi’i, Musnad al-Imâm al-Syâfi’i (Cet. I; Beirut-Libanon:dar al-
Fikr, 1417 H./ 1997 M.) h. 30.

17Kekaguman yang ditujukan kepada pribadi Imam Syafi’i telah meluas hingga sampai ke
telinga Imam Malik, yang disampaikan oleh penduduk kota Mekah, di antaranya; Ibnu Uyaenah dan
al-Zinjiy. Imam Malik, Mukaddimah Muwatta Imam Malik, di-tahqîq oleh Muhammad Mustafa Azami
(selanjutnya disebut tanpa Muhammad), jilid I (Cet. I; Abu Dhabi-UAE: Muassasah Ali Nahyan, 1425
H./ 2004 M.), h. 47.
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Syafi’i pernah berkata: “Saya telah hafal al-Muwatta’, sebelum saya datang kepada

Imam Malik. Ketika itu, umur saya dua belas tahun. Untuk saya bacakan kepadanya.

Beliau memandang saya masih kecil. Maka beliau berkata kepada saya: “Akan saya

cari orang yang membacakannya bagimu”.18

Sewaktu Imam Syafi’i belajar pada Imam Malik, sering diminta untuk

membacakan al-Muawatta’ kepada murid-murid yang lain. Dan sejak itu Imam

Syafi’i sangat terkenal di kalangan masyarakat kota Madinah. Hampir sepuluh tahun

Muhammad bin Idris Syafi’i berada di kota Madinah dengan suasana yang tenang dan

jauh dari hiruk pikuk, yang diperantarai gurun Sahara dengan jarak ribuan kilometer

dari pusat ibukota pemerintahan dinasti Abbasiah, kota Bagdad, dan sambil menuntut

ilmu kepada Imam Malik, yang diikutinya dengan belajar yang keras dan penuh

ketekunan. Di antara murid Imam Malik yang juga turut mengikuti proses belajar,

ialah: Mughîrah bin Abdurrahmân dan Mu’in bin Isa al-Qazzaz. Mu’in inilah yang

kemudian membacakan kitab al-Muawatta’ kepada khalifah Hârun al-Rasyîd (w. 193

H-809 M) dan dua orang puteranya Muhammad al-Amîn (w. 198 H-813 M)  dan

Abdullâh al-Ma’mûn (w. 218 H-833 M).19

Pada suatu waktu Imam Malik pernah memegang Imam Syafi’i ketika keluar

dari masjid di Madinah, karena usianya yang sudah lanjut dengan cara berjalan secara

perlahan-lahan, dan karena ini dilakukannya terlalu sering sehingga Imam Syafi’i

dinamakan: tongkat Malik. Gambaran ini memperlihatkan bagaimana murid dan

gurunya itu, yang demikian erat hubungannya. Murid bergantung dengan muridnya.

18Imam Malik, Mukaddimah Muwatta Imam Malik, di-tahqîq oleh Muhammad Mustafa
Azami (selanjutnya disebut tanpa Muhammad), jilid I, h. 8.

19Al-Qâdi Sulaiman bin Khalaf al-Bâji, Al-Muntaqâ Syarh Muawatta’ Mâlik, jilid I (Cet. I;
Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1420 H./ 1990), h. 22.
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Sampai Imam Malik suatu hari pernah berkata: “Belum pernah datang kepadaku

seorang Quraisypun, yang lebih pandai dari pemuda ini.”20

Dan pada kejadian lain pemuda Syafi’i melihat banyak kuda yang berasal dari

daerah Khurasan21 dan Mesir, terlihat dari dekat pintu mesjid  Imam Malik berdiri,

lalu dia kemudian berkata kepada Imam Malik, “Alangkah bagusnya semua kuda

ini”. Sang guru yang mendengar lalu menjawab, “Semuanya itu adalah hadiahku dan

saya berikan kepadamu”. Lalu Syafi’i berkata, “Ambillah seekor untuk guru sendiri,

yang akan guru pakai”. Imam Malik menjawab, “Aku malu kepada Allah swt., bahwa

aku berkendara sambil memijak tanah dengan tapal kuku kaki kuda, yang di

dalamnya  Rasulullah saw, berada”. Dan sejak saat itu dia tidak pernah sekali-kali

melihat Imam Malik berkendaraan di Madinah.22

Kalau tidak terjadi hubungan yang demikian erat antara sang murid dan

gurunya, niscaya Imam Syafi’i pulang kembali ke negerinya, seperti yang dilakukan

oleh puluhan murid-murid Imam Malik yang lainnya, layaknya seseorang yang telah

menamatkan pembelajarannya. Imam syafi’i demikian bangga dengan gurunya,

sehingga dia mengatakan, “Apabila disebutkan seorang ulama, maka Imam Malik itu

bintangnya yang gemerlapan”. “ Dan tidak ada kitab di bumi, yang mengulas tentang

20Muhammad Idris al-Syafi’i, Al-Umm, terj. Ismail Yakub, Kitab Induk (Cet. I; Gayamsari-
Semarang: Penerbit PT. Faizan, t. th.) h. 20.

21Merupakan daerah yang dulu wilayahnya berada sebagian di daerah timur Laut Iran dan
sebagiannya lagi berada di barat Laut Afganistan dan Turkeministan, sehingga daerah dan kota-
kotanya terbagi dalam wilayah ketiga negara tersebut dan Masyhad menjadi pusat ibu kota
pemerintahannya, sedangkan Naisabur, Hurrat dan Muruu menjadi kota-kota pentingnya. Syauqi Abu
Khalil, Atlas al-Hadîts al-Nabawiy min al-Kutub al-Sihhah al-Sitta (Cet. IV; Syuriah-Damaskus: Dar
al-Fikr, 1426 H./ 2005.), h. 160.

22Tercatat tentang keberadaan kuda tunggangan yang dimiliki Imam Malik. (catatan kaki)
Muhammad Abu Zahrah, Al-Syâfi’i; Hayâtuh wa Ashruh-Arâ’uh wa Fiqhuh, h. 20; Muhammad Idris
al-Syafi’i, Al-Umm, terj. Ismail Yakub, Kitab Induk, h. 20. Majduddin Ubay al-Sadat Ibnu Atsir, Al-
Syâfiy fî Syarh Musnad al-Syâfiy, jilid I (Cet. I; Riyadh-KS Arabiyah: Maktab al-Rusyd, 1426 H./ 2005
M.), h. 50
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fiqih dan ilmu yang terkait dengannya dan yang lebih banyak ditemukan benarnya

selain dari kitab Imam Malik”. “Dan kalau tidak adalah Imam Malik dan Ibnu

‘Uyainah, niscaya hilanglah ilmu negeri Hijâz”. Dan lain-lain dari ucapannya.23

Imam Syafi’i sangat mengutamakan ilmu pengetahuan dan cara disiplin yang

diterapkan dalam mencarinya. Dia membagi waktu malamnya menjadi tiga bagian.

Sepertiga untuk menulis ilmu pengetahuan, sepertiga untuk shalat dan ibadah yang

lainnya dan sepertiga lagi untuk tidur dan istirahat.24

Tahapan baru yang dilalui oleh Imam Syafi’i dan menjadi momen perubahan

dalam hidupnya, ketika dia diperbantukan ke Yaman, pasca wafatnya Imam Malik,

maka Imam Syafi’i menjadi harapan satu-satunya kaum Quraisy. Dan terjadilah

kesepakatan yang lahir dari hasil musyawarah bersama supaya gubernur Yaman

datang ke Madinah. Mush’ab bin Abdullah al-Quraisyi, hakim negeri Yaman dan

sebagian orang orang Quraisy yang lain mengatakan kepada gubernur itu, supaya

Imam Syafi’i diajak bekerja di Yaman. Maka berangkatlah Imam Syafi’i bersama

gubernur itu ke Yaman. Di Najran, Yaman, gubernur itu menugaskan Imam Syafi’i

dalam bermacam-macam tugas, yang dilaksanakannya dengan sungguh-sungguh dan

sukses. Orang banyak memberikan pujian kepada Imam Syafi’i atas kecakapannya

dalam bekerja. Di samping itu tidak ada halangan duduk bersama dengan para guru,

bila dia pulang ke Hijaz. Di Yaman, dia tidak lupa untuk terus belajar dan

menambahkan ilmunya pada Muthraf bin Mazin al-Shan’ani, ‘Amr bin Abi

23Majduddin Ubay al-Sadat Ibnu Atsir, Al-Syâfiy fî Syarh Musnad al-Syâfiy, jilid, h. 21
24Majduddin Ubay al-Sadat Ibnu Atsir, Al-Syâfiy fî Syarh Musnad al-Syâfiy, jilid, h. 50
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Maslamah, Yahya bin Hassan dan Hisyam bin Yusuf, Hakim Shan’a meskipun dia

telah bekerja.25

Dan ketika tidak lama berselang dan dia telah bekerja, lalu dia mengawini

cucu Usmân bin Affân yang bernama Hamidah26. Setelah beberapa saat menjalani

hidup perkawinanannya dia mempunyai anak seorang laki-laki, yang dinamakannya

Muhammad dan dua orang anak perempuan, yang dinamakannya Zainab dan

Fâtimah. Dan pada akhir hayatnya, kembali dianugerahi seorang anak laki-laki, yang

dinamakannya Abdul Hasan dan meninggal waktu kecil.27

Imam Syafi’i itu bersifat pemurah hati dan takwa, dua sifat asasi bagi

manusia. Apabila yang dua ini tidak ada, maka dia tidak mengenyam nikmat

kemerdekaan. Syafi’i berkata, “Sifat bermurah hati dan taqwa apabila berkumpul

pada seseorang, maka dia itu orang merdeka”. Seluruh hidupnya Syafi’i adalah

dengan kemurahan hati, ketakwaan dan keberanian.28 Dia menjaga benar kehormatan

diri. Sehingga dia mengatakan kepada anaknya Muhammad, “Kalau aku tahu bahwa

air dingin itu mengurangkan kehormatan diriku, niscaya aku tidak meminumnya

kecuali dalam keadaan panas”.29

25Mereka merupakan sahabat yang sering memberikan nasehat dan sekaligus teman dalam
berdiskusi, khususnya setelah kepergian Imam Malik. Muhammad Abu Zahrah, Al-Syâfi’i; Hayâtuh
wa Ashruh-Arâ’uh wa Fiqhuh, h. 21.

26Nama lengkap dari istri Imam Syafi’i adalah: حمدة بنت نافع بن عنبسة بن عمرو بن عثمان.. Imam
Abu Bakar Ahmad bin al-Husein al-Baihaqy, Manâqib al-Syafi’i, di-tahqîq oleh Ahmad Shaqar, jilid II
(Cet. I; Kairo-Mesir: Dar al-Turats, 1390 H./ 1947 M.), h. 2.

27Imam Abu Bakar Ahmad bin al-Husein al-Baihaqy, Manâqib al-Syafi’i, di-tahqîq oleh
Ahmad Shaqar, jilid II, h. 307-308.

28Imam Abu Bakar Ahmad bin al-Husein al-Baihaqy, Manâqib al-Syafi’i, di-tahqîq oleh
Ahmad Shaqar, jilid II, h. 148

29Imam Abu Bakar Ahmad bin al-Husein al-Baihaqy, Manâqib al-Syafi’i, di-tahqîq oleh
Ahmad Shaqar, jilid II, h. 188.
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Dalam pengembaraannya mencari ilmu, Mesir menjadi tempat yang

sesungguhnya bagi Imam Syafi’i dalam mewujudkan eksistensi diri sebagai seorang

ilmuawan besar, sekaligus ulama besar berkaliber internasional. Imam Syafi’i tinggal

di Bagdad selama dua tahun, hingga tahun197 H., dan selanjutnya dia kembali ke

Makkah.  Kemudian pada tahun 198 H., untuk kedua kalinya kembali lagi ke Bagdad

dan menetap dalam beberapa bulan saja. Kemudian pada akhirnya, pada tahun 199 H.

berangkat ke Mesir, meninggalkan Jazirah Arab. Pada usia limapuluh tahun, beliau

menetap di Fusthath (Mesir). Justeru setelah berada di Mesirlah wujud ulama yang

berkaliber dengan beberapa karya ilmiah terwujud.30

B. Keingintahuan Imam Syafi’i terhadap Hadis atau Sunnah

Memahami secara  mendasar tentang terminologi hadis atau sunnah31 pada

awal keberadaannya dikenal sebagai praktek aktifitas keseharian Nabi saw., dalam

tataran yang sangat sederhana, yang bisa dipahami dengan cepat pada proses tahapan

pengamalannya dan berlangsung seiring dengan pola tingkah laku, prilaku-etika dan

gerak kerja yang berkesinambungan pada komunitas masyarakat kota Mekkah—pola

setting-an yang berakar dari proses perjalanan sejarah juga, termasuk gambaran

personal dan peristiwa yang dialami jauh sebelum pengangkatan Muhammad sebagai

30Muhammad Abu Zahrah, Al-Syâfi’i; Hayâtuh wa Ashruh-Arâ’uh wa Fiqhuh, h. 162.
31Paparan Muhammad Mustafa Azami tentang pengertian etimologi sunnah itu sendiri lebih

beragam, mulai dari cara atau jalan, kemudian terbentuk menjadi tata cara dan tingkah laku atau peri
laku hidup yang terpuji maupun tercela, dan keterkaitan pemaknaan kata sunnah itu sendiri lebih jelas
dalam pemahaman yang seutuhnya berdasarkan redaksi hadis yang diutarakan langsung oleh Nabi saw.
(lih. Hadis dengan tema Sunnah) Muhammad Mustafa Azami, Dirâsât fî al-Hâdîth al-Nabawiy wa
Târîkh Tadwînih, terj. Ali Mustafa Ya’qub, Hadis Nabawi dan Sejarah Kodifikasinya (Cet. IV;
Pejaten-Jakarta: Pustaka Firdaus, 2009), h. 13.
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seorang Rasul32—dan berlangsung begitu saja dalam tahapan pembentukan

kehidupan sunnah (living of sunnah) yang dipraktekkan sehari-hari yang menjadi

bagian dari sebuah dinamika kehidupan yang terimplementasi pada aktifitas yang

bersifat rutinitas serta penciptaan hubungan secara tidak langsung dalam batas

koridor yang berlaku sebagai bagian terjadinya interaksi secara simultan dengan adat

istiadat dari bentukan sebuah polarisasi masyarakat kota Mekkah pada saat itu. 33

Namun terlebih dahulu, untuk mempertegas tentang bagaimana pemaknaan

kata ‘sunnah’34 dalam pemahaman yang dapat dimengerti dengan jelas melalui

riwayat hadis berikut ini, yang secara harfiah berarti sebuah ‘jalan’, dengan

membandingkannya dengan kata ‘hadis’ yang berarti ‘ucapan’ pada hadis berikutnya,

yaitu;

32Tradisi pendidikan yang terjadi di kota Madinah, tempat Imam Syafi’i menuntut ilmu
merupakan rintisan yang digagas oleh Nabi saw., setelah beliau hijrah dari Mekkah al-mukarram
(baca: tanah Haram)¸ dengan membangun mesjid dan menyediakan salah satu sudut ruangannya untuk
menjadi ruangan tempat melangsungkan pendidikan yang disebut dengan istilah suffah”, dan menurut
Mustafa Azami menjadi perguruan pertama dari proses intern pendidikan dalam Islam berlangsung,
sehingga juga sekaligus menjadi asrama bagi siswa yang tidak mampu. Muhammad Mustafa Azami,
Dirâsât fî al-Hâdîth al-Nabawiy wa Târîkh Tadwînih, terj. Ali Mustafa Ya’qub, Hadis Nabawi dan
Sejarah Kodifikasinya, h. 83.

33Sunnah secara harfiah berarti adat istiadat, termasuk adat istiadat masyarakat Arab dalam
pra Islam, baik tentang persoalan agama, sosial maupun hukum. Karena itu adat istiadat zaman
jahiliyah disebut sunnah jahiliyah. Nasaruddin Razak, Dienul Islam (Cet. XX; Bandung: PT.
Alma’arif, 1982), h. 129.

34Al-Gazaly memahami lebih awal tentang sunnah dengan mengemukakan kriteria sebuah
hadis yang dianggap sahih yang diistilahkan dengan ‘riwayat’ dan menjadikannya sebagai frame
dalam menanggapi setiap pemikiran  atau ‘ra’yu’ terhadap berbagai macam persoalan yang terkait
dengan pembagian agama dari sisi aqidah, syari’ah dan muamalah. Muhammad al-Gazaly, Al-Sunnah
al-Nabawiyah bain Ahl al-Fiqh wa Ahl al-Hadits (Cet. XII; Kairo-Mesir: Dar al-Syuruq, 1421 H./
2001 M.), h. 17
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 ِ مِ سُنَّةً حَسَنةًَ فلَھَُ أجَْرُھاَ وَأجَْرُ مَنْ فىِ الإِسْلاَ سَنَّ مَنْ « -صلى الله علیھ وسلم-فقَاَلَ رَسُولُ اللهَّ

عَلیَْھِ عَمِلَ بھِاَ بعَْدَهُ مِنْ غَیْرِ أنَْ ینَْقصَُ مِنْ أجُُورِھِمْ شَىْءٌ وَمَنْ سَنَّ فىِ الإِسْلامَِ سُنَّةً سَیِّئةًَ كَانَ 

.35»نْقصَُ مِنْ أوَْزَارِھِمْ شَىْءٌ وِزْرُھاَ وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بھِاَ مِنْ بعَْدِهِ مِنْ غَیْرِ أنَْ یَ 

Artinya;
Maka Rasulullah saw. bersabda, “Siapa yang melalui sebuah jalan

berupa sebuah sunnah yang baik dalam Islam, maka baginya sebuah pahala dan
juga orang setelahnya, yang berbuat sunnah melalui jalan itu, tanpa mengurangi
sesuatupun dari pahala-pahala mereka. Demikian juga siapa melalui sebuah
jalan berupa sunnah yang jelek dalam Islam, maka baginya sebuah beban dan
juga orang setelahnya, yang berbuat sunnah melalui jalan itu, tanpa mengurangi
sesuatupun dari beban-beban mereka.

Dan adapun redaksi hadis di bawah ini, terkait dengan kata ‘hadis’ yang
berarti ‘ucapan’, adalah:

د بنُ إبِْرَاھِیْم بنُ دِیْناَر عَنْ ابْنِ أبَيِْ ذَ  ثنَاَ مُحَمَّ ثنَاَ أحَْمَد بنُ أبَيِ بكََر أبَوُْ مَصْعَب قاَلَ حَدَّ ئْب عَنْ حَدَّ

اهُ ؟ قاَلَ  سَعِیْد المَقْبرَِي عَنْ أبَيِ ھرَُیْرَة قاَلَ: قلُْتُ یاَ رَسُوْلَ اللهِ إِنِّي أسَْمَعُ مِنْكَ حَدِیْثَ كَثیِْرًا أنَْسَ 

ھُ ) فضََمَمْتھُُ فمََا نسَِیْتُ شَیْئاً بعَْ ( 36دَهُ أبَْسِطْ رَدَاءَكَ ) . فبَسَِطْتھُُ قاَلَ فغََرِفَ بیِدََیْھِ ثمَُّ قاَلَ ( ضَمُّ

Artinya;
Ahmad bin Abu Bakar Abu Mash’ab telah menceritakan kepada kami,

telah berkata, bahwasanya Muhammad bin Ibrahim bin Dinar  telah
menceritakan kepada kami, dari Ibnu Abi Dza’b, dari Said al-Maqbary, dari
Abu Hurairah, telah berkata, bahwasanya aku telah bertanya, “Hai, Rasulullah!,
sesungguhnya aku mendengar darimu banyak hadis, kemudian aku
melupakannya?”, Dia menjawab, “Bentangkan pakaianmu ,” lalu bersabda lagi
sambil terlihat mengskop dengan kedua tangannya, kemudian bersabda,

35Hadis dengan varian yang berbeda dan memiliki makna yang sama (riwâyah bi al-ma’na)
dengan melakukun proses takhrij hadis dengan melakukan penelusuran melalui petunjuk salah satu
kata dari redaksi matan hadis yaitu; kata ن maka data yang ditemukan pada beberapa buku ,س
kumpulan hadis yang tertulis dengan kalimat; من سنّ في الإسلام سنة حسنة... adalah; Sahih Muslim, bab
Ilmu, 15**, bab Zakat, 69; Sunan al-Nasa’i, bab Zakat, 64; Musnad Ahmad bin Hanbal, juz IV, 257,
259, 260, 261. Dan berdasarkan kalimat; adalah; Sunan al-Darimiy, bab ,(باب) من سن سنة حسنة أو سیئة...
Mukaddimah, 44**; Sunan Ibnu Majah, bab Mukaddimah, 14; Musnad Ahmad bin Hanbal, juz IV,
263. A. J. Wensink, Al-Mu’jam al-Mufahras li Alfâzh al-Hadîts al-Nabawiy, Jilid III (London-Inggris:
Brill Library, 1926), h. 552

36Berdasarkan takhrij hadis melalui salah satu kata dari redaksi matan hadis, yaitu; kata ,حدیث
maka data yang ditemukan pada buku kumpulan hadis yang tertulis dengan kalimat; فضممتھ فما نسیت 
مھحدیثا بعده... ال ض yaitu;Sahih ,ق Bukhari, bab Munaqib, 38. A. J. Wensink, Al-Mu’jam al-Mufahras li
Alfâzh al-Hadîts al-Nabawiy, jilid. II., h. 436.
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“Kumpulkan”, maka aku mengumpulkannya sampai aku tidak melupakan
sesuatupun setelahnya”.

Perbedaan pemaknaan secara harfiah antara sunnah dan hadis pada redaksi

tersebut, tidak menyiratkan sedikitpun perbedaan yang mendasar untuk

dipertentangkan (baca: tetapi ,(إختلاف الروایة secara bahasa sekilas akan memberikan

gambaran mengenai arti masing-masing, dengan menguarai peristilahan sunnah

menurut pakar hadis dan fiqhi37, yang tentunya menurut definisi masing-masing akan

ditemukan pengertian yang lebih terperinci, dan dari sisi pemaknaan sunnah lebih

umum dibandingkan hadis.38

Akan tetapi di kalangan ulama sebagian ada yang memberikan perbedaan

antara hadis dan sunnah. Sunnah dalam pemahaman diartikan menjadi sebuah

kenyataan yang berlaku pada masa kehidupan Rasul saw., dalam hal ini, contoh yang

dipahami melalui perkataan al-Syatibi, bahwa sunnah adalah sesuatu yang secara

khusus dinukil dari Nabi saw., yang tidak termasuk nash atau redaksi yang

dipresentasikan dalam al-Qur’an, akan tetapi sunnah merupakan nash atau redaksi

yang berasal dari sisi Nabi saw., yang menjadi bayân (kejelasan) terhadap al-Qur’an

atau bukan.

Perkembangan selanjutnya, sunnah telah menjadi tradisi yang hidup (living of

Sunnah) dalam masyarakat Islam pada masa itu, menjadi pedoman untuk

37Ulama hadis memandang sunnah kepada semua yang bersumber dari Nabi saw., baik
perkataan, perbuatan dan pengakuan, atau sifat perangai maupun tindakan, serta sejarah, yang tejadi
sebelum diutus atau sesudah. Dan menurut ulama fiqhi, bahwa semua yang tetap dari Nabi saw. dan
tidak termasuk dalam pembahasan yang fardhu atau juga yang wajib. Peristilahan ini menjadi dasar
dalam meletakkan pemahaman terhadap sunnah itu sendiri, yang terkadang disamakan dengan hadis
tetapi membatasinya hanya setelah diutus atau era kenabian. M. Ajjaj al-Khatib, Ushul al-Hadits;
Ulumuh wa Mushthalah (Beirut-Libanon: Dar al-Fikr, 1409 H./ 1989 M.), h. 19.

38Berdasar dari pengertian awal tentang sunnah, juga terkadang dimaknai sebagai amal
perbuatan para sahabat yang digambarkan di dalam al-Qur’an atau pada kitab tafsir, yang berasal dari
Nabi saw., atau tidak, seperti hukuman terhadap peminum khamar. Abu Ishak Ibrahim Al-Syatibi, Al-
Muawafaqât, jilid I (Cet. I; Al-Khubar-KSArabiyah: Dâr Ibnu Affân, 1417 H./ 1997 M.), h. 5.
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melaksanakan kegiatan ibadah dan muamalah. Sedangkan hadis itu adalah keterangan

keterangan dari Rasul saw., yang bukti keberadaannya masih dapat dilihat sampai

saat in, yang apabila memandang dari segi proses munculnya sebuah riwayat, maka

penyampaian secara lisan atas suatu keterangan yang bersumber dari Rasul saw.

inilah yang menjadi hadis—bagian yang tak terpisahkan setelah dilakukan studi

kritik—memiliki kualitas yang bertingkat tingkat, ada yang termasuk kategori sahih

atau juga tidak sahih dengan alasan, bahwa suatu hadis belum tentu termasuk

sunnah, tetapi sunnah itu adalah hadis, sehingga sunnah dapat dimasukkan ke dalam

kategori hadis dan tidak termasuk sebaliknya. Karena dalam memahami lebih jauh

ada kemungkinan, bahwa suatu hadis menjadi kontradiktif atau berlawanan dengan

sunnah, sehingga  perimbangan yang sepadang atau lawan yang setara dari sunnah,

adalah; bid’ah, yaitu suatu bentuk penyelewengan dari suatu sunnah yang telah

ditetapkan, dan merupakan perbuatan yang sangat tercela.39

Dari pemahaman mendasar tentang hadis atau sunnah, dan kota Madinah

sebagai tempat Nabi saw., menginseminasi, maka tentu gambaran perjalanan setting

sosial keagamaan dalam praktek sehari hari dalam memahami sunnah ataupun hadis

pada awal-awal kemajuan Islam justeru terabaikan—dalam konteks tentang

pelarangan penulisan hadis—bersama dengan maraknya kegiatan belajar fiqih atau

hukum Islam, artinya keberadaan sunnah bukan menjadi permasalahan maupun hadis

selama hal itu bermuara kepada penerapan wahyu al-Qur’an dalam praktek

keagamaan yang terkait dengan hukum Islam. (lebih lanjut pada bab IV).

Kegiatan dan sistem pendidikan yang ditempuh Imam Syafi’i pada dasarnya

masih menempuh cara dan metode yang sangat sederhana dan dianggap paling

39Abu Ishak Ibrahim Al-Syatibi, Al-Muawafaqât, jilid I, h. 23.
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efektif, bahkan menjadi mode pembelajaran yang sangat tradisional40, yang diakuinya

sendiri mengenai keterbatasan materi, hidup dalam keadaan miskin dan serba

terbatas, bagi Imam Syafi justeru tidak menyurutkan langkahnya setapakpun, dengan

suasana pembelajaran yang berlangsung bersama para ulama yang hanya berbekal

tulang tulang untuk menuliskan materi materi,  sementara yang lain memakai kertas,

dan terkadang setelah menumpuk banyak didapatkannya penuh oleh air embun.41

Juga proses pendidikan yang sedang berlangsung  dengan menjadikan mesjid

sebagai media utama, sekaligus sarana dalam mewujudkan proses belajar mengajar

antara guru yang sedang bersandar di tiang mesjid, lalu murid murid yang antusias,

dalam bentuk formasi membuat setengah lingkaran, yang juga terkadang mengikuti

alur tiang sambil mengelilingi sang guru (baca: sorogan atau halaqa), dan di sinilah

berbagai jenis pelajaran, khususnya ilmu ilmu agama disampaikan pada pertemuan

itu. 42

Mengikuti perjalanan Imam Syafi’i dalam menemukan butir butir keilmuan

keagamaan dalam bidang hadis—dalam berbagai tulisan, justeru beliau lebih

mengfokuskan diri pada bidang keilmuan fiqhi—bukan berlangsung tanpa sengaja

yang hanya terjadi begitu saja, tetapi dengan pergaulan dan saling interaksi beliau

dengan Imam Malik menciptakan hubungan yang sangat harmonis sebagai seorang

murid dan guru. Dimulai ketika Imam Syafi’i dalam usia yang masih sangat muda,

40Sistem pendidikan yang berlangsung pada saat itu masih mengikuti metode dan sistem
pendidikan yang berlaku pada abad pertama hijriah, dengan cara murid menghadiri mejelis pengajian
gurunya yang diadakan secara rutin maupun tidak, atau murid selalu mendampingi gurunya.
Muhammad Mustafa Azami, Mustafa Azami, Dirâsât fî al-Hâdîth al-Nabawiy wa Târîkh Tadwînih,
terj. Ali Mustafa Ya’qub, Hadis Nabawi dan Sejarah Kodifikasinya, h. 452

41Muhammad Idris al-Syafi’i, Al-Umm, terj. Ismail Yakub, Kitab Induk, h. 11.
42Muhammad bin Idrîs al-Syafi’i, Al-Risâlah, telah di-tahqîq dan di-takhrîj oleh Ahmad

Muhammad Syakir, h. 6.
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yaitu; tiga belas tahun, dalam pengembaraanya mencari ilmu,  yang menjadi tujuan

selanjutnya setelah kota Mekkah, adalah kota Madinah, dan di sanalah dia bertemu

dengan Imam Malik, yang dikenal sebagai ulama besar kota Madinah dengan

segudang ilmu agama yang dimilikinya, terutama bidang ilmu fiqih dengan hasil

karya buku yang ditulisnya yang kemudia menjadi karya sangat monumental, yaitu;

kitab al-Muawatta43, yang menjadi buku pegangan, sekaligus dasar rujukan dalam

mengajarkan ilmu ilmu pengetahuan agama, yang belakangan pada priode

selanjutnya, kitab al-Muawatta merupakan kitab kumpulan hadis. Pada usia itu juga

Imam Syafi’i berguru kepada Imam Malik ilmu fiqhi dengan menggunakan kitab al-

Muawatta sebagai kitab rujukan, yang ternyata sebelum datang menghadap dia telah

menghafalkannya hanya dalam waktu sembilan malam pada usia sepuluh tahun.44

Atmosfer kota Madinah memberi arah tersendiri dalam pergulatan hidup yang

dilalui Imam Syafi’i, sekaligus menjadi pengalaman yang sangat berguna dan tidak

ternilai hargannya. Tetapi sebagai seorang manusia tentunya tingkat kebutuhan

semakin hari kian bertambah, dan dalam perjalanannya mencari kedudukan yang

layak dengan berbagai macam ilmu pengetahuan yang digelutinya, mulai dari ilmu

sejarah, syair dan sastra, yang ini dilakukannya setelah menghafal al-Qur’an secara

sempurna 30 juz dengan baik dan lancar. Dan jika ditelusuri, semua itu diperbuat

dengan usaha persiapan yang sungguh-sungguh serta semata-mata demi kepentingan

pelayanan terhadap al-Qur’an dan Sunnah nabi Saw., tetapi Allah justeru

43Al-Muawwatta’ merupakan salah satu jenis kitab hadis yang metode penulisannya disusun
berdasarkan pola penyusunan urutan masalah yang terdapat dalam kitab-kitab fiqhi dan menjadi
metode tertua dalam sistem penulisan hadis, yang menggabungkan berbagai macam masalah., lih. Ali
Mustafa Yaqub, Kritik Hadis...h.75, dan lebih jauh hasil pembacaan yang dilakukan oleh Hasbi al-
Shiddiq menyebutkan, bahwa sampai-sampai Imam Syafi’i berkomentar, bahwa kitab yang paling
sahih sesudah al-Qur’an adalah al-Muwatta’. Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqy, Sejarah dan Pengantar
Ilmu Hadits, h. 55-56.

44Muhammad bin Idris al-Syafi’i, Al-Umm, muqadimah al-tahqiq, jilid I, h. 7
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mengarahkan ke arah yang lain, sehingga dia mengfokuskan diri dengan menggeluti

keilmuan fiqhi dan hadis.45

Maksud ini terwujud dan gayung bersambut dengan interaksi yang sudah

terbangun sejak menginjakkan kaki di Mekkah dan juga ketika telah berada di

Madinah dengan seringnya beliau ikut duduk mengikuti majelis ilmu di sekeliling

para ulama, tersebutlah dua di antaranya, dalam bidang ilmu fiqhi adalah Muslim bin

Khalid al-Zinjiy, yang memiliki jabatan sebagai mufti Mekkah, dan yang kedua

adalah Ibnu Uyainah, yang oleh Syafi’i nantinya banyak menyadur hadis melalui

beliau.46

Dalam perjalanan selanjutnya yang dilalui Imam Syafi’i inilah selama berada

di Madinah yang menumbuhkan keinginantahuannya terhadap hadis atau sunnah,

yang diakui memang secara tidak langsung Madinah sebagai sumber utama

pengamalan hadis, di mana menjadi salah satu tempat utama berlangsungnya sebuah

tradisi yang hidup (a living of Sunnah) dan telah disemai oleh nabi Saw., dengan

ajaran ajaran al-Qur’an dan menjadi pusat percontohan bagi daerah daerah lain yang

telah menetapkan hati, jiwa dan raganya untuk Islam.

Kehidupan yang dilalui Imam Syafi’i selama berada di Madinah telah

membentuk sebuah karakter yang tertanam di dalam dirinya, yang menjadi modal

yang sangat besar dan kuat dalam menjalankan serta mengembangkan misi ajaran

Islam. Dan sejak berada di Madinah ketika proses pencarian dan penuntutan ilmu

agama yang dilaluinya di bawah asuhan dan bimbingan Imam Malik telah

memperlihatkan tanda-tanda dan kecakapan yang sangat mumpuni. Imam Malik

45Muhammad bin Idris al-Syafi’i, Al-Umm, muqadimah al-tahqiq, jilid I, h. 7
46Muhammad bin Idris al-Syafi’i, Al-Umm, muqadimah al-tahqiq, jilid I, h. 7
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menghornatinya dan dalam memperlakukanya tentu berbeda dengan yang lainya, ini

dikarenakan karena garis keturunannya, keilmuannya, tingkah lakunya dan

pemikirannya.47

Meskipun beberapa kajian keilmuan Imam Syafi’i lebih menonjolkan kajian

pada bidang yang terkait dengan fiqih dan usûlnya. Namun kontribusi yang sangat

besar dalam bidang hadis juga tidak bisa dinafikan, terutama yang terkait dengan

metodologi keilmuan hadis (ulûm al-hadîts) dan bidang pemahaman hadis (fiqh al-

hadîts) 48, yang meskipun abad kedua justeru yang mendominasi tentang metode

pengumpulan hadis yang dilakukan dengan tanpa melakukan sebuah bentuk verifikasi

seperti yang dilakukan pada abad kemudian.49

C. Pemikiran dan Hasil Karya Imam Syafi.

1. Titik Balik Perjalanan Mencari Ilmu

Perjalanan hidup yang dilalui Imam Syafi’i bersama dengan ibunya yang

dimulai dari tanah kelahirannya di kota Gaza-Palestina, lalu hijrah menuju kota

Mekkah dan dilanjutkan  ke kota Madinah (Hijaz), juga kota Sana’a, kemudian kota

Bagdad dan yang terakhir Fustat (Kairo), yang bagi Imam Syafi’i sendiri telah

menumbuhkan semangat yang sangat luar biasa, ditambah dengan atmosfir kehidupan

keagamaan yang melingkupi kota-kota yang dituju, yang diliputi dengan aktifitas

47Muhammad bin Idris al-Syafi’i, Al-Umm, muqadimah al-tahqiq, jilid I, h. 12.
48Metode yang dikembangkan ulama hadis modern (muta’akhirîn) yang menyusun teori

tentang cara menyelesaikan permasalahan hadis-hadis yang bertentangan atau sering disebutkan
dengan hadis-hadis kontroversi, dari segi pemahaman maksud dan isi melalui ilmu Mukhtalaf al-
Hadits. Nur al-Din ‘Itr, Manhaj al-Naqd fî Ulûm al-Hadîts (Cet. III; Damasykus-Syria: Dar Fikr, 1416
H./ 1996 M.), h. 337.

49Termasuk dalam proyek besar yang digalakkan khalifah Abu Ja’far al-Mansur (136-158 H-
754-775 M) Dinasti Abbasiah, dengan kegiatan penyusunan sunnah. Muhammad al-Khadary Beik,
Tarikh al-Tasyri’ al-Islamiy, h. 180.
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kehidupan yang bermuara kepada pengembangan dan kemajuan peradaban umat

Islam, dan tonggak perubahan ini mulai dirasakan setelah berada di kota Madinah,

yang mengarahkan kepada sebuah momen paling penting dalam membentuk pola dan

cara berfikir yang kental dengan nuansa keberagamaan, yang tentunnya menciptakan

temuan-temuan pemikiran yang berilian dari seorang Imam Syafi’i.

Kota Bagdad misalnya, yang dikenal sebagai pusat pemeritahan dinasti

Abbasiyah setelah sebelumnya kota Syam (Syiria) menjadi pusat pemerintahan

dinasti Umawiyah. Setelah melakukan pengembangan yang begitu pesat diberbagai

bidang kehidupan, terutama yang mengarahkan kepada jalan menuju era keemasan,

yang tidak bisa dipungkiri pada bidang yang terkait dengan ilmu pengetahuan agama,

yang pada dasarnya maksud untuk menyebarkan agama Islam menjadi prioritas

utama, yang ditanamkan dan dirintis sejak era pemerintahan khulafâ’ al-rasyidîn. Di

sisi lain, kota Bagdad menjadi pusat rotasi dan transfer antara ilmu pengetahuan yang

berbasis agama dan jalur lintas trasmisi ilmu pengetahuan umum, yang berasal dari

Athena (Yunani) menuju ke kawasan yang mengikuti ajaran agama yang dibawa oleh

nabi Isa a.s., seperti; Cordova (Spanyol) dan Sisilia (Itâlia).

Setelah Imam Syafi’i memperoleh dan menimbah ilmu fiqh dari Muslim bin

Khalid al-Zinjiy dan beberapa ulama terkemuka di kota Mekkah dan melanjutkan ke

kota Madinah, yang bermaksud untuk memperoleh ilmu dari seorang   Imam Malik

bin Anas r.a., dan pada akhirnya, perjalanan syafi’i ini dianggap sebagai perjalanan

paling fonomenal, yang didokumentasikan suatu saat kelak, dikenal oleh setiap orang

yang bergaul pada masanya dan didengar namanya diperbincangkan dimanapun.
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Pernah dalam sebuah kesempatan, Muslim bin Khâlid al-Zinjiy berkata, “Berfatwalah

hai bapaknya Abdullâh, sungguh sekarang ini saatnya untuk berfatwa.”50

Ketika pertama tiba di kota Madinah dan bertemu langsung dengan Imam

Malik, yang memang berniat untuk berguru dan menimbah ilmu darinya, kemudian

Syafi’i membacakan al-Muwatta’ dengan cara menghafalkannya di depannya,

sehingga membuat kagum Imam Malik dan meminta untuk terus membacanya karena

ketakjuban dari bacaannya, dan menggugah Imam Malik, lalu berkata, “Bertaqwalah

kepada Allah, maka sungguh dia akan memberikan sesuatu kepadamu”. Dan pada

riwayat yang lain, Imam Malik berkata, bahwasanya Allah telah menempatkan

cahaya di dalam hatimu, maka jangan sekali-kali kamu meredupkan dan

mematikannya dengan perbuatan maksiat.51

Perjalanan selanjutnya Imam Syafi’i, yang juga banyak memberikan andil

dalam menelorkan pemikiran keagamaan yang terkait dengan pemahaman hukum

dalam kemajuan syariat Islam, kelihatan jelas ketika dia berada di kota Bagdad, yang

menjadi tujuan dari pengembaraannya dalam mereflesikan ilmu yang telah

dimilikinya saat ini dengan kesungguhannya dalam usaha pengembangan keilmuan

dengan banyak melakukan temu ilmiah, dialog dan diskusi bersama para alim ulama

semisal Muhammad bin Hasan dan lain-lainnya52. Dan beberapa kontribusi ilmiah

50Karena kedudukan Muslim bin Khalid al-Zinjiy sebagai seorang Syekh tanah Mekkah dan
Mufti pada saat itu, sampai mengatakan kepada Imam Syafi’i;( افت یا أبا عبد الله، فقد آن لك أن تفتى ).
Muhammad Abu Zahrah, Al-Syâfi’i; Hayâtuh wa Ashruh-Arâ’uh wa Fiqhuh, h. 19.

51Muhammad Idris al-Syafi’i, Musnad al-Imâm al-Syâfi’i (Cet. I; Beirut-Libanon:Dar al-Fikr,
1417 H./ 1997 M.), h. 32.

52Di antara pendapat yang menyebutkan tentang ketidakpercayaan terhadap karya tulis yang
dihasilkan, bahwa semata-mata hanya merupakan penyandaran terhadap beliau dan ini menepis
anggapan tersebut setelah bermukim di Mesir dengan membawa beberapa buku dari pembelajaran dan
interaksi yang terjadis selama melakukan pengembaraan. Muhammad Abu Zahrah, Al-Syâfi’i; Hayâtuh
wa Ashruh-Arâ’uh wa Fiqhuh, h. 162.
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yang dilakukan Imam Syafi’i dalam bentuk tulisan (baca: manuskrip) dan beberapa

kitab, yang hingga sekarang di antaranya menjadi sangat fonomenal serta menjadi

kitab rujukan bagi kalangan umat Islam hampir sepertiga belahan bumi, mulai dari

Asia Barat, Selatan, Timur Raya hingga kawasan Asean, seperti; Indonesia, Malaysia,

Brunei dan Thailand, adapun tulisan dan kitab-kitab yang dimaksudkan adalah:

a). Manuskrif.53

- Al-Shulhu

- Al-Hawâlah

- Al-Wikalah

- Watsîqat al-Habas

- Tagyîr wasiat al-‘Itq

- Al-Walîmah

- Al-Nikâh al-Mafsûkh

- Iqrâr al-Wâris

b). Kitab.

- Kitab al-Umm

- Kitab al-Risâlah,

- Kitab ikhtilâf al-Hadîts

53Proses yang ditempuh dalam melakukan penulisan terkadang dilakukan setelah memiliki
waktu luang sehingga memungkinkan para murid melakukan upaya penyaduran dari yang beliau
tuliskan ataupun yang mereka bacakannya dihadapannya. Muhammad Abu Zahrah, Al-Syâfi’i;
Hayâtuh wa Ashruh-Arâ’uh wa Fiqhuh, h. 163.
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2. Menyebarkan keilmuan dibidang hadis dan ulûmnya

Pada awal abad kedua Hijriah menjadi salah satu tonggak perkembangan dan

kemajuan bidang ilmu pengetahuan agama, khususnya yang terkait dengan ilmu yang

terkait dengan keislaman, seperti; Sastra, Tafsir, Fiqhi dan Hadis. Ini juga didasarkan

kepada iklim sosial-politik pada saat itu—Syafi’i hidup pada paroh pertama

pemerintah kekhilafahan dinasti Abbasiyah54—dengan dukungan pemerintahan yang

memprioritaskan bidang pengembangan keilmuan dengan salah satu jalan proyek

besarnya adalah gerakan penerjemahan buku-buku berbagai  ilmu dan cabang

cabangnya dari bahasa latin ke dalam bahasa Arab, seperti; buku-buku Filsafat, Seni,

Hukum, Arsitektur, Logika dan lain-lain

Pada sudut yang lain, ilmu keislaman juga mendapat perhatian yang sungguh-

sungguh dan porsi yang lebih, misalnya, tentang posisi dan peran hadis menjadi salah

satu keilmuan Islam yang paling utama, di samping karena kedudukannya setelah al-

Qur’an, yang berfungsi sebagai penjelas terhadap berbagai macam permasalahan

keagamaan yang masih umum, tetapi tidak semua orang memiliki kesempatan untuk

mendapatkan pengetahuan dalam memahami isi al-Qur’an melalui pembelajaran yang

dilakukan oleh Nabi saw., melalui hadis-hadisnya.

Peran andil yang dilakukan Imam Syafi’i setelah berada di kota Bagdad,

adalah turut menyebarluaskan hadis dan ilmu ilmu yang terkait, terutama ketika

banyak terlibat dengan kegiatan ilmiah bersama orang orang yang memiliki tujuan

yang sama, seperti pergaulan beliau dengan ulama setempat yang banyak dilalui

54Dengan melewati enam kali pergantian khalifah kepemimpinan dinasti Abbasiyah periode
pertama, dari khalifah Ja’far al-Mansur, Muhammad al-Mahdi, Musa al-Hadi, Harun al-Rasyid,
Muhammad al-Amin dan Abdullah al-Makmun, tentu melewati banyak kegetiran, suka duka dan
tentunya pengalaman yang sungguh sangat berharga menjadi bagian dalam menempa karir bagi
seorang imam Syafi’i. Muhammad Abu Zahrah, Al-Syâfi’i; Hayâtuh wa Ashruh-Arâ’uh wa Fiqhuh, h.
59-60.
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dengan melakukan kegiatan diskusi bersama Muhammad bin al-Hasan, seorang

hakim utama di kota  Bagdad.

Di antara persoalan yang sering mengemuka dan tentunya menjadi

pembahasan yang sangat urgen dengan ilmu hadis, adalah memulai perbincangan dan

juga yang paling sering menjadi rujukan kajian para penggiat hadis, bahkan sering

menjadi polemik di kalangan para peneliti hadis tentang persoalan hadis âhâd55, yang

oleh Imam Syafi’i dalam kitab al-Risâlahnya menyebutkan tentang sebuah konklusi

mengenai khabr al-wâhid dengan menyebutkan sebuah hadis, sebagai berikut;

ثنَيِ عَبْدُ الْوَھَّابِ بْنُ بخُْتٍ الْمَكِّيُّ عَنْ أَ  ثنَاَ أبَوُ الْمُغِیرَةِ عَنْ مُعَانِ بْنِ رِفاَعَةَ قاَلَ حَدَّ نسَِ بْنِ مَالكٍِ حَدَّ

ُ عَبْدًا سَمِعَ مَقاَلتَيِ ھذَِهِ فحََ  رَ اللهَّ ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ نضََّ ِ صَلَّى اللهَّ مَلھَاَ فرَُبَّ حَامِلِ الْفقِْھِ عَنْ رَسُولِ اللهَّ

إخِْلاَصُ فیِھِ غَیْرُ فقَیِھٍ وَرُبَّ حَامِلِ الْفقِْھِ إلِىَ مَنْ ھوَُ أفَْقھَُ مِنْھُ ثلاََثٌ لاَ یغُِلُّ عَلیَْھِنَّ صَدْرُ مُسْلمٍِ 

ِ عَزَّ وَجَلَّ وَمُناَصَحَةُ أوُليِ الأْمَْرِ وَلزُُومُ جَمَاعَةِ ا َّ ِ لْمُسْلمِِینَ فإَنَِّ دَعْوَتھَمُْ تحُِیطُ مِنْ الْعَمَلِ 

56وَرَائھِِم

Artinya
Telah menceritakan kepada kami Abu al-Mughiroh, dari Mu'an bin

Rifa'ah berkata, telah menceritakan kepadaku Abdul Wahhab bin Bukht al-
Maki dari Anas bin Malik dari Rasulullah Shallallahu'alaihi wasallam, beliau
bersabda, "Allah akan memperbagus dan mengangkat derajat seorang hamba
yang mendengar sabdaku ini, kemudian dia mengembangkannya. Betapa
banyak pengembang ilmu agama namun hakikatnya dia tidak berilmu sama
sekali. Dan betapa banyak pengembang ilmu agama menyampaikan kepada
yang lebih faham darinya. Ada tiga hal yang hati seorang mukmin sejati tidak
bakalan mendengkinya; Pertama, mengikhlashkan amal hanya karena Allah
Swt., kedua, memberikan nasehat kepada para pemimpin, dan ketiga, membuat
komitmen bersama jamaah muslimin, karena doa mereka menyertai dari
belakang."

55Muhammad Abu Zahwin, Al-Hadîts wa al-Muhadditsîn (Cet. II; Riyadh-KSArabiah:
Riyasah Ammah, 1404 H./ 1984 M.), h. 277

56Data yang diperoleh dengan mendasarkan pencarian pada salah satu kata pada matan hadis,
yaitu; kata فقھ : maka data varian hadis yang sesuai, adalah; Sunan Abu Daud, bab Ilmu 10; Sunan
Tirmidzi, bab Ilmu 7; Sunan Ibnu Majah, bab Muqaddimah 18; bab Manasik 76; Sunan al-Darimy, bab
Muqaddimah 24**; dan Musnad Ahmad bin Hanbal, juz III, 225; juz IV, 80, 82’ juz V, 183. A. J.
Wensinck, et J.P Mensing, Al-Mu’jam al-Mufahras li Alfâzh al-Hadîts al-Nabawiy, jilid V, h. 191.
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Tentang kedudukan hadis âhâd57 atau disebut juga dengan khabar wâhid.

Menyimak dari hasil pembacaan terhadap tulisan Imam Syafi’i (w. 204 H) masih

menggunakan istilah khabr al-ammah atau berita umum dan khabar al-khashsha atau

berita perorangan dalam hasil karya kitab al-Risâlahnya. Dan hadis âhâd ini menjadi

persoalan karena merupakan hadis hadis yang tidak mungkin mengandung pengertian

yang membawa kepada keyakinan dan kepastian, berbeda dengan hadis mutâwatir

yang merupakan hadis yang memiliki informasi pengetahuan yang dikandung bertaraf

‘ilm dharury—tinjaun syariat berkonsekuensi hukum wâjib diterima dan harus

diperpedomani dalam pelaksanaan yang bersifat amalan.58.

Perbedaan yang lahir dari sisi pengertian terminologi sudah menjadi

kesepakatan para ulama yang tidak mungkin diingkari, hanya saja yang menjadi

perdebatan tentang sejauhmana hadis tersebut dapat difungsikan menjadi sebuah

hujah, dan hadis mutâwatir secara otomatis merupakan hujah yang dapat

diperpegangi dengan pasti dan meyakinkan, dan Imam Syafi’i bahkan berpendapat

tentang posisi hadis mutâwatir setara dengan wahyu al-Qur’an dari sisi ke-qathiah al-

wurûd yang disandangnya.59

57Hampir dapat dipastikan bahwa yang menggulirkan pertama kali istilah hadis ahad adalah
Imam Syafi’i, hal ini secara gamblang diutarakannya di awal pembukaaan kitab Ikhtilâf al-hadîts
sebagai mukaddimah. Muhammad al-Syafi’i, Ikhtilâf al-Hadîts (Cet. I; Kairo-Mesir: Dar al-Wafâ,
1422 H./ 2001 M.), h. 6-7.

58Muh. Ajjaj al-Khatib, Ushûl al-Hadîts; Ulûmuh wa Musthalahu (Beirut-Libanon: Dar al-
Fikr, 1409 H./ 1989 M.), h. 301. Lih. Juga. Muhammad Ibn Hajar al-Asqalaniy, Kitâb Nuzhat al-
Nadhar fî Syarh Nukhbat al-Fikr fî Musthalah Ahl al-Atsr, di tahqîq oleh Abd al-Karîm al-Fudhailiy
(Kairo-Mesir: Al-Dar al-Tsaqafi li al-Nasyar, 1448 H./ 1998 M.), h. 22-25.

59Louay Safi, The Foundation of Knowledge; a Comparative Study in Islamic and Western
Methods of Inquiry, terj. Imam Khoiri, Ancangan Metode Alternatif; sebuah Refleksi Perbandingan
Metode Penelitian Islam dan Barat (Cet. I; Kaliurang-Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 2001), h.
78.



64

Ini dapat ditelusuri lebih jauh misalnya, dalam sebuah tulisan panjang yang

secara tidak langsung penulis sadur mengatakan, bahwa:

“Sejak asy-Syafi’i menulis al-Risalah, tempat dia memberikan status
sunnah sebagai sumber primer syariah setara dengan al-Qur’an, para
umumnya sarjana muslim menilai al-Qur’an dan sunnah sebagai sumber yang
setara dalam syariah. Namun antara keduanya memiliki perbedaan yang
penting dari segi kepastiannya. Jika al-Qur’an adalah pasti (qat’iy al-tsubût)
maka sunnah tidaklah pasti (dzanniy al-tsubût). Kebanyakan sunnah (yang
didokumentasikan di dalam hadis) termasuk dalam kategori narasi individual
(khabar âhâd). Hanya sedikit hadis yang dapat mencapai tingkat narasi
ekstensif (khabar mutawâtir).”60

Persoalan ini juga mengemuka karena pada saat bersamaan aliran pemikiran

Mu’tazilah berkembang pesat pada saat itu, yang mengarahkan sebuah bentuk

pemahaman yang tidak menerima hadis âhâd dan hanya hadis hadis yang mutâwatir

saja yang mereka terima. Dan Ibnu Hibban sendiri (w. 354 H) yang mengalami

kampanye anti hadis Âhad oleh ulama Mu’tazilah semacam Abu ‘Ali al-Jubba’i (w.

303 H) dan sebelumnya al-Nazham (w. 231) serta Abu Hasan al-Khayyâth (w. 300),

belum merasa perlu terlibat dalam membahas kriteria mutâwatir dan ahad. Meskipun

pengingkaran mereka dibatasi tentang sejauh mana kedudukan hadis Âhad menjadi

hujah, jika hanya diriwayatkan satu orang yang memiliki syarat ‘adl, namun mereka

memberikan pengecualian sebagai syarat diterimanya hadis âhâd dengan

mengemukakan alasan-alasan berikut ini;

a. Jika bergabung dengan khabar ‘adl lain.

b. Jika penopangnya adalah hakikat khabar lain atau terjadi kesesuain dengan

hakikat al-Qur’an.

c. Jika merupakan perbuatan sebagian sahabat.

60Louay Safi, The Foundation of Knowledge; a Comparative Study in Islamic and Western
Methods of Inquiry, terj. Imam Khoiri, Ancangan Metode Alternatif; sebuah Refleksi Perbandingan
Metode Penelitian Islam dan Barat, h. 78.
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Namun perkembangan selanjutnya, sebagian besar mereka dari golongan

Mu’tazilah telah menganggap persoalan hadis âhâd disebabkan oleh Abu ‘Ali al-

Jubba’i yang tidak menerimanya menjadi hujah, kecuali proses periwayatannya

dilakukan oleh empat periwayat.61

Ini lebih lanjut dijelaskan Imam Syafi’i dalam bentuk pernyataan resmi (baca:

testemoni) yang dilakukan melalui silang pendapat tidak langsung dengan

mengemukakan beberapa pandangan beliau secara eksplisit. (lih. poin D).

Seleksi hadis yang bercampur dengan fatwa sahabat, juga turut mewarnai

aktifitas ini terjadi juga karena keberadaan Imam Syafi’i disaat gencar gencarnya

dilakukan usaha penulisan dan pengumpulan hadis, serta berlangsung proses

penyeleksian dengan berbagai temuan teori teori keilmuan tentang metode yang

dipakai dalam menentukan hadis hadis yang bersumberkan langsung dari Nabi saw.,

terutama menyangkut masalah sanad melalui ilmu jarh wa ta’dîl, dan kilas balik dari

kegiatan penulisan hadis ini dapat diteliti melalui pendapat yang diutarakan al-

Suyuthi dalam kitab Târikh al-Khulafâ’, bahwa pada tahun 143 H. ulama Islam mulai

membukukan hadis, fiqh dan tafsir, di antaranya; Ibnu Juraij di Mekah, Imam Malik

di Madinah, al-Auzâ’i (88 H.=707 M.-157 H.=773 M.) di Syam, Ibnu Abî Aruba (156

H.-773 M.) dan Hammâd (167 H.-789 M.) di Bashrah, Ma’mar al-Azady di Yaman,

Sufyân al-Tsaury di Kufah.62

61Jalaluddin al-Suyuthi, Tadrîb al-Râwy fî Syarh Taqrîb al-Nawâwiy, jilid I (Cet. II; Riyadh-
KSArabiah: Maktab al-Kautsar, 1415 H./ 1996 M.), h. 72. Abu Lubab Husain, Mauqif al-Mu’tazilah
min al-Sunnah al-Nabawiy (Cet. II; Riyadh-KSArabiah, 1407 H./ 1987 M.), h. 93.

62Muhammad Hasbi al-Shiddiq, Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis, Edisi ketiga (Cet.VIII;
Hayam Wuruk-Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2013 M), h. 54.
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3. Menyusun teori-teori keilmuan di bidang Ushûl Al-Fiqhi

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan di berbagai bidang, Syafi’i

tidak berhenti hanya dengan melakukan aktifitas keilmuan, tetapi juga menyibukkan

diri mencari inovasi inovasi keilmiahan yang baru dan dibuktikan ketika diminta oleh

Abdurrahmân bin al-Mahdi, seorang imam ahli hadis pada masanya untuk menyusun

buku yang membahas dan menjelaskan tentang teori teori dasar pemahaman, yang

hingga pada akhirnya setelah melewati proses yang panjang maka lahirlah buku

tersebut sekaligus menjadi sebuah sumber kajian ilmiah yang sangat besar

manfaatnya dari sisi metodologi keilmuan tentang cara menemukan dan menetapkan

sumber hukum yang berdasar dari al-Qur’an dan sunnah Nabi saw., dan ilmu ini

diberi nama, yaitu; ushûl al-fiqh 63dan kitabnya sendiri berjudul, al-Risâlah.64

Kontribusi yang ditelorkan Imam Syafi’i pada dasarnya telah menjadi tema

utama beberapa karya setelahnya dan banyak memberikan buah pikiran serta

menginspirasi para pemikir, cendikiawan, bahkan orientalis yang hanya ingin

mengetahui Islam hanya batas batas tertentu saja, khususnya pada kajian hadis, fiqhi

dan tafsir. Berikut ini adalah rangkuman tema tema utama pembahasan yang terdapat

dalam buku al-Risâlah:65

- Al-Qur’ân wa bayânuh (al-Qur’an dan Kejelasannya);

- Al-Sunnah wa Maqâmuhâ bi al-Nisbati ilâ Al-Qur’ân (Sunnah dan

Kedudukannya menurut Al-Qur’an);

63Proyek ini menjadi bagian dari rentetan yang sangat panjang, yang dimulai pada awal abad
kedua sampai pertengahan abad keempat, di antara itu adalah mengembangkan ilmu ilmu keislaman,
termasuk ushûl al-fiqh. Muhammad al-Khadary Beik, Tarikh al-Tasyri’ al-Islamiy, h. 220.

64Muhammad al-Khadary Beik, Tarikh al-Tasyri’ al-Islamiy, h. 220.
65Muhammad al-Khadary Beik, Tarikh al-Tasyri’ al-Islamiy, h. 220. Bandingkan. Muhammad

bin Idris al-Syafi’i, Musnad al-Imâm al-Syâfi, h. 13.
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- Al-Nasikh wa al-Mansukh (Penghapus dan yang Dihapus);

- ‘Ilal al-Ahâdîts (Beberapa Kecacatan Hadis Hadis);

- Khabru al-Wâhid (Kabar Berita Tunggal);

- Al-Ijmâ’ (Konsensus);

- Al-Qiyâs (Analogi);

- Al-Ijtihâd (Kesungguhan);

- Al-Istihsân (Persetujuan);

- Al-Ikhtilâf (Perbedaan).

Komposisi tema yang ditawarkan Imam Syafi’i lebih terlihat sangat

sederhana, kompatibel dengan paduan tema yang serasi dan lebih banyak

memberikan bentuk tawaran baru yang menginspirasi setiap pengkaji, juga dengan

susunan tema yang saling mendukung serta menyatu, yang berusaha dengan keras

memberikan setiap pembahasan makna ijmâli dan pemahaman yang sempurna.

Terlihat empat tema bahasan yang terkait  dengan kajian disertasi penulis, al-ikhtilâf,

khabr al-wâhid, al-nâsikh wa al-mansûkh dan ‘ilal al-ahâdîts.

D. Tawaran Metodologis Imam Syafi’i tentang Ikhtilâf Hadîts

Konsep pengembangan ilmu-ilmu keagamaan yang dilakukan para ulama,

termasuk metode penyebaran hadis terletak di tangan para ulama yang memiliki

keinginan kuat dalam mewujudkan manifesto ayat ayat al-Qur’an, tentang cara

memperlakukannya berdasarkan hadis Nabi saw., yang menjadi bagian integral dari

tugasnya sebagai penyampai wahyu dan penjelas terhadap maksud yang diinginkan

pemilik wahyu dan diyakini sepenuhnya bahwa mereka sebagai pewaris Nabi saw.

Keterkaitan yang dimaksud berdasarkan hadis yang terkait dengan kedudukan ulama

sebagai pewaris para nabi, yaitu:
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عَنْ دَاوُدَ حَدَّثنََا نَصْرُ بْنُ عَلِىٍّ الْجَهْضَمِىُّ حَدَّثنََا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ رَجَاءِ بْنِ حَیْوَةَ 
رَجُلٌ فَقَالَ بْنِ جَمِیلٍ عَنْ كَثِیرِ بْنِ قَیْسٍ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ أَبِى الدَّرْدَاءِ فِى مَسْجِدِ دِمَشْقَ فَأَتَاهُ 

لِحَدِیثٍ بَلَغَنِى أَنَّكَ -صلى االله علیه وسلم-یَا أَبَا الدَّرْدَاءِ أَتَیْتُكَ مِنَ الْمَدِینَةِ مَدِینَةِ رَسُولِ اللَّهِ 
بِكَ . قَالَ فَمَا جَاءَ بِكَ تِجَارَةٌ قَالَ لاَ. قَالَ وَلاَ جَاءَ - صلى االله علیه وسلم- تُحَدِّثُ بِهِ عَنِ النَّبِىِّ 

مَنْ سَلَكَ طَرِیقًا « یَقُولُ -صلى االله علیه وسلم- غَیْرُهُ قَالَ لاَ. قَالَ فَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ 
لْمِ طَالِبِ الْعِ یَلْتَمِسُ فِیهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ طَرِیقًا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِنَّ الْمَلاَئِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِ 

عَالِمِ عَلَى وَإِنَّ طَالِبَ الْعِلْمِ یَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِى السَّمَاءِ وَالأَرْضِ حَتَّى الْحِیتاَنِ فِى الْمَاءِ وَإِنَّ فَضْلَ الْ 
ثُوا دِینَارًا الأنَْبِیَاءِ إِنَّ اوَرَثَةُ هُمْ الْعُلَمَاءَ الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ إِنَّ  لأنَْبِیَاءَ لَمْ یُوَرِّ

66.»وَلاَ دِرْهَمًا إِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ 

Keberadaan Imam Syafi’i di kota Bagdad membuka wacana baru dalam

referensi perjalanan hidup beliau dalam mencari ilmu pengetahuan, yang pada

tahapan ini Imam Syafi’i tidak saja belajar tetapi juga mengajarkan dan

mengembangkan ilmu pengetahuan yang dimilikinya. (lih. Poin A.)

Dengan kembali mengulangi, bahwa salah satu persoalan yang mengemuka

dan menjadi perdebatan maupun polemik, yang secara tidak langsung menjadi

sumber referensi masalah, tentang perbedaan yang sangat mendasar mengenai

diskursus hadis mutawâtir dengan hadis âhâd, dan urgensi bahasannya tentu terletak

pada berapa jumlah sanad yang harus dimiliki dari setiap periwayat hadis pada setiap

tingkatan, yang salah satu pendapat paling penting, adalah apabila sudah terlihat pada

setiap tingkatan (thabaqat) ditemukan sejumlah sanad yang jumlahnya hampir sama,

sehingga sebagian ulama hadis, seperti; Ibnu Hibbân dan al-Hazimy berpendapat,

66Dan data hadis di atas berada pada bab tentang keutamaan ulama dan anjuran mencari ilmu
pengetahuan, Sunan Ibnu Majah, jilid I/ 268; bab tentang ilmu sebelum perkataan dan perbuatan, Sahih
Bukhari, jilid I/ 37;  bab tentang anjuran mencari ilmu, Sunan Abu Daud, jilid XI/ 34; Bagian hadis
Abu Darda’a, Musnad Ahmad bin Hanbal, jilid V/ 196; dan Penyebutan sifat ulama yang utama, Sahih

Ibnu Hibban, jilid I/ 171. Maktaba Syamil, search by word: العلماء ورثة الأنبیاء
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bahwa yang namanya hadis mutawâtir itu tidak mungkin ada, tetapi Ibnu Shalâh

berpendapat lain, bahwa hadis mutawâtir itu memang ada, hanya saja jumlahnya

terlalu sedikit67. Sehingga dapat dimaklumi dengan baik, justeru yang banyak itu

adalah hadis âhâd atau disebut juga dengan khabr wâhid.

Keberadaan hadis mutawâtir dari sisi seberapa banyak sanad (من غیر تقید بعدد)

yang dimiliki pada setiap tingkatan bukan menjadi sebuah masalah yang harus

dipertentangkan, meskipun ini juga berbeda beda dalam memberikan pemahaman

tentang jumlah sanad setiap thabaqah, sebagian ulama menetapkan jumlahnya

sebanyak tujuh puluh orang berdasarkan ayat:68... رَجُلاً سَبْعِینَ قوَْمَھُ مُوسَىوَاخْتاَرَ 

لمِِیقاَتنِاَ juga ada yang mengakatakan empat puluh orang, dua belas orang, bahkan lebih

kurang dari itu, dan paling sedikit terdiri dari empat orang berdasarkan jumlah saksi

yang dihadirkan dalam kasus perzinahan69. Tetapi yang menjadi syarat penting

sebenarnya terletak dari jumlah untuk setiap tingkatan yang tidak boleh berbeda

jumlahnya, apabila dimulai pada tingkatan sahabat cuman seorang saja, lalu pada

selanjutnya diriwayatkan oleh beberapa orang, maka tidak digolongkan sebagai hadis

mutawâtir.

Sebaliknya, justeru hadis âhâd yang lebih banyak mendapat perhatian, dari

sudut kebahasaan, kata âhâd adalah, sinonim dengan kata wâhid artinya; satu. Dalam

terminologi ilmu hadis, hadis âhâd atau dalam istilah lain adalah, khabr al-wâhid,

yaitu; hadis yang diriwayatkan satu orang atau lebih dalam setiap jenjang atau

tingkatan (thabaqah) periwayatannya, dan jumlah itu tidak mencapai jumlah

67Fatchur Rahman, Ikhtishar Mushthalahu’l-Hadis (Cet. I; Bandung: PT. Al-Ma’arif, 1974),
h. 62

68 Q.S Al-A’raf 7:155
69Nur al-Din ‘Itr, Manhaj al-Naqd fî Ulûm al-Hadîts, h. 404.
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periwayat yang ditentukan dalam hadis mutâwatir. Jelasnya, hadis âhâd itu

diriwayatkan dari Nabi saw., oleh satu orang sahabat atau lebih, kemudian dari

mereka hadis itu diriwayatkan oleh satu orang tâbi’in atau lebih, dan demikianlah

seterusnya, namun jumlah mereka dalam setiap jenjang atau tingkatannya tidak

mencapai jumlah yang ditentukan dalam hadis mutâwatir.70

Penerimaan para sahabat dan ulama klasik tidak pernah memilah milah hadis

tidak berlangsung lama, karena seiring perjalanan waktu melahirkan sebuah

anggapan, bahwa hadis âhâd tidak dapat mengarahkan kepada sebuah bentuk

keyakinan dan masih perlu dikaji, berbeda dengan hadis mutâwatir, yang dapat

memberikan pengertian yang meyakinkan, atau yang lazim disebut dengan istilah al-

‘ilm al-dharuriy. Dan perbedaan ini menyebabkan terjadinya dikotomi antara hadis

mutâwatir dan hadis âhâd, yang pada akhirnya persoalan ini mengemuka ketika

kelompok Mu’tazilah sebagai salah satu kelompok ahli kalam yang dituduh tidak

menerima keberadaan hadis âhâd dalam menjelaskan permasalahan yang terkait

dengan akidah.

Pergulatan Imam Syafi’i ketika berada di Bagdad, yang juga menjadi pusat

berkembangnya aliran ilmu kalam kelompok Mu’tazilah, apalagi setelah

mendapatkan dukungan dari khalifah Makmun, menjadi penguatan tersendiri dalam

usaha membangun dasar dasar pemahaman keagamaan, terutama menjadikan hadis

sebagai sumber paling penting setelah al-Qur’an, dalam menjawab setiap

permasalahan yang dihadapi umat muslim. Aliran Mu’tazilah justeru memiliki

pandangan lain tentang keberadaan hadis âhâd dengan tidak mengakui kedudukannya

70Mahmûd al-Thahân, Al-Manhaj al-Hadîts fî Musthalah al-Hadîts (Cet. I; Riyadh-
KSArabiah: Maktab al-Maarif, 1425 H./ 2004 M.), h. 13. Mustafa Yaqub, Kritik Hadis,(Cet. V Jakarta:
Pustaka Firdaus, 2008), h. 131.
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dengan alasan, bahwa komposisi dari sisi kuantitas sanad yang dimiliki hadis âhâd

tidak mampu memberikan bentuk keyakinan, berbeda dengan hadis mutâwatir yang

tidak mungkin menimbulkan keraguan untuk menyakini keberadaannya.

Belum lagi kelompok yang tidak menyakini keberadaan sunnah, bahkan

cenderung mengingkari, tetapi yang perlu menjadi catatan dalam mengembangkan

konsep teori Imam Syafi’i, yaitu;

a. Penggunaan hadis âhâd yang dipertentangkan oleh Syafi’i yang dikenal istilah

khabar wahid, tidak bisa terhindarkan dari berbagai macam polemik.

b. Era pembelajaran dan pengembangan tentang peristilahan-peristilahan dalam

ulumul hadis tidak semarak pada era setelah tadwîn al-sunnah, nanti pada era

penulisan sunnah dimulai, maka muncul banyak temuan temuan yang sangat

berarti yang memberikan nuansa baru dalam pengembangan hadis atau sunnah

dari sisi metodologis

c. Penghormatan Ulama, seperti Ahmad bin Hanbal kepada Imam Syafi’i, secara

moril menjadi modal dasar memahami makna perbedaan dalam menyikapi

berbagai macam persoalan yang bermuara pada berbagai macam teks-teks

matan hadis.71

d. Metode dalam penulisan ikhtilaf hadis yang dituliskan Imam Syafi’i pada

dasarnya adalah bentuk pengembangan dalam menemukan rumusan-rumusan

baru terhadap kajian matan hadis yang dilandasi oleh keragaman materi dan

beranekaragamnya teks redaksi hadis.

71Imam Abu Bakar Ahmad bin al-Husein al-Baihaqy, Manâqib al-Syafi’i, di-tahqîq oleh
Ahmad Shaqar, jilid II, h. 307. Muhammad bin Idrîs al-Syafi’i, Al-Risâlah, telah di-tahqîq dan di-
takhrîj oleh Ahmad Muhammad Syakir, h. 6.
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Dalam sejarah pemikiran muslim, karya awal yang membahas pertanyaan

tentang metode metode ilmiah ditulis oleh Muhammad Ibn Idris al-Syafi’i (150-204).

Imam Syafi’i menulis karyanya guna menyediakan aturan aturan metodologis yang

dapat mengarahkan fâqih (jurist) dalam upaya menderivasikan aturan aturan

syariah.72

Berdasar dari maksud memahami sebuah dasar pemikiran yang mengilhami

para ulama yang mengarahkan proses kajian keilmuan yang mereka tempuh dan lalui,

tentunya bagi seorang imam Syafi’i tidak terlepas dari prosedur ilmiah dalam

menyusun konsep dan tahapan dalam menyelesaikan sebuah permasalahan yang

dijadikannya sebagai bagian dari sistem yang bersifat prosuderal dalam menentukan

metode tentang pemahaman ikhtilâf hadîs.73

Imam Syafi’i mengindentifikasi dua sumber pengetahuan utama, yaitu;

pengetahuan yang terdapat dalam teks wahyu (nass) dan pengetahuan deduktif

(istinbâth)74. Oleh karena itu dia membahas prosedur prosedur ilmiah dalam dua bab:

bayân (klarisifikasi) dan qiyâs (analogi). Pengetahuan yang dihasilkan melalui

aplikasi dua prosedur tersebut menurut Syafi’i selanjutnya dapat diklasifikasikan di

bawah bab: ikhtilâf (perselisihan) dan ijmâ’ (konsensus). Ijmâ’ adalah pengetahuan

72Memfokuskan kajian dalam karya metodologisnya al-Risâlah sebagai perhatian utama,
adalah mencegah pembacaan yang arbitrer terhadap teks wahyu dan memperluas penerapannya
terhadap perbuatan dan peristiwa peristiwa yang tidak secara langsung ditentukan oeh wahyu. Louay
Safi, The Foundation of Knowledge; a Comparative Study in Islamic and Western Methods of Inquiry,
terj. Imam Khoiri, Ancangan Metode Alternatif; sebuah Refleksi Perbandingan Metode Penelitian
Islam dan Barat, h. 47.

73Penamaan dan peristilahan ikhtilâf al-hadîts didasarkan pada jumlah hadis yang begitu
banyak berseliwerang dengan tema tertentu—berbarengan dengan usaha penyelewengan yang
dilakukan oleh sebagai orang yang tidak bertanggung jawab dengan tujuan tertentu—dan terkadang
menimbulkan perbedaan, perselisihan dan perdebatan. Namun yang dimaksudkan di sini adalah, hadis
yang menjadi sumber pengetahuan yang masih diperselisihkan pemahamannya. Muhammad al-Syafi’i,
Ikhtilâf al-Hadîts, h. 41.

74Muhammad Idris al-Syafi’i, Al-Risalah, di-tahqîq Ahmad Muhammad Syakir, h. 19.
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yang didasarkan pada kesepakatan komunitas ilmiah, sedangkan ikhtilâf

menunjukkan wilayah pengetahuan yang diperselisihkan. Dengan munculnya

pengetahuan yang didasarkan pada komunitas ilmiah, maka ada empat sumber

pengetahuan ilmiah, yaitu; teks wahyu dalam istilah Imam Syafi’i juga disebut

khabar yang mencakup Al-Qur’an, sunnah, qiyâs atau analogi, dan ijmâ’.

Sebagaimana Imam Syafi’i mempertegas pendapatnya dengan berkata, “Tak

seorangpun yang berhak menetapkan hukum halal dan haramnya sesuatu, kecuali jika

didasarkan pada sumber ilmiah (jihât al-‘ilmiy), baik khabar dalam al-Qur’an,

sunnah, ijmâ’, atau qiyâs”.75

Keputusan keputusan yang dihasilkan melalui praktek ijtihad yang dilakukan

oleh mujtahid individual kadang kadang bersesuaian antara satu dengan yang lain

sehingga menghasilkan konsensus (ijmâ’), dan kadang kadang saling berbeda

sehingga menimbulkan kontroversi dan perselisihan (ikhtilâf). Baik ikhtilâf maupun

ijmâ’, keduanya adalah bagian dari upaya upaya ilmiah. Kenyataan ini diakui dalam

karya pertama yang memaparkan tentang metodologi seorang muslim yang terkenal

yang ditulis oleh Imam Syafi’i, bahwa terdapat dua aspek ilmu, yang dituliskannya

dalam kitab al-Risâlah, yaitu; ijma’ dan ikhtilâf.76

Pembicaraan tentang Ikhtilâf seringkali merupakan akibat dari penggunaan

berbagai pendekatan metodologis yang berbeda-beda terhadap subjek pembahasan.

Perselisihan yang paling seru dalam kajian syariah misalnya, terjadi antara beragam

mazhab fiqih. Namun ikhtilâf dapat terjadi di dalam kelompok metodologis yang

sama, ketika para sarjana berselisih tentang kesimpulan-kesimpulan tertentu.

75Muhammad Idris al-Syafi’i, Al-Risalah, di-tahqîq Ahmad Muhammad Syakir, h. 40.
76Muhammad Idris al-Syafi’i, Al-Risalah, di-tahqîq Ahmad Muhammad Syakir, h. 6.
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Beberapa sebab yang menjadi sumber terjadinya ikhtilâf atau dengan kata lain,

kondisi yang menimbulkan perbedaan, adalah:77

1. Penggunaan homonim (musytarak) yang membuka kemungkinan perbedaan

eksplikasi atau pemaparan.

2. Digunakannya kata kata metaforis

3. Adanya dalil lain yang terlepas dari dalil yang sedang dikaji, tetapi relevan

dengan proses pemahaman dalil yang sedang dibahas.

4. Perselisihan terhadap dalil yang sedang dikaji memiliki implikasi general dan

spesifik (kasus perempuan menjadi imam)

5. Perbedaan periwayatan

6. Perbedaan struktur spesifik ijtihad dan qiyâs

7. Perselisihan terhadap dalil yang dihapuskan (naskh) dapat dikutip.

8. Terbukanya kemungkinan intrepretasi atas dalil yang sama.

9. Secara umum kedelapan sumber, kecuali sumber keenam, semuanya berkaitan

dengan keberadaan dalil yang kontradiktif.

Dan mewakili konsep yang ditawarkan, maka terciptalah tulisan dengan judul

yang sama dengan konsepnya sendiri, yang terdokumentasi dengan susunan yang

teratur dalam kitab al-Umm yang sangat populer pada masanya dan tentunya hingga

kini masih akan menjadi kajian utama dalam bidang hadis dan juga keilmuan lain.78

77Abû Ishâq al-Syâtibîy, Al-Muwâfaqât fî ‘Usûl al-Syari;ah, jilid V, (Kairo-Mesir: Makataba
Tijârah Kubra, t.th), h. 201.

78Gambaran tentang konsep yang ditawarkan Imam Syafi’i ini, tetap menerapkan otoritas
hadis yang paling sahih dengan pertimbangan utama yaitu; maksud kandungan setiap hadis sejalan
dengan makna yang terkandung dalam al-Qur’an.Jamaluddin al-Qasimiy, Qawâid al-Tahdîts min
Funûn Mushthalah al-Hadîts (Cet. II; Kairo-Mesir: Maktab Abd al-Fattâh, 1380 H./ 1961 M.), h. 308.
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Kajian metodologis yang menjadi tawaran Syafi’i dalam mengungkap

persoalan yang dipahami sebagai sebuah metode dalam menyelesaikan terjadinya

perbedaan hadis yang kelihatan berlawanan, maka penulis  memaparkan sistematika

penulisan persoalan ikhtilaf hadis yang menjadi bagian integral dalam kitab al-

Umm79.

Pengkategorian hadis-hadis dalam kitab ikhtilâf al-hadîts, yang penyusun

gambarkan dengan mengklasifikasikannya berdasarkan pembahasan bab fiqih,

dengan mengikuti pengelompokan tema dan menyusuaikan nomor urut hadis dengan

halaman bahasan seperti dalam kitab ikhtilâf al-hadîts, dan skema rangkuman yang

dimaksudkan adalah, sebagai berikut:

79Pada dasarnya ikhtilaf hadis, menjadi kitab bagian dari akhir dari kitab al-Umm من) اب ض كت
اب yang mengulas secara gamblang dan sistemis tentang hadis hadis yang termasuk ke dalam ,(الكت
ranah perselisihan dan kotradiksi.

جملة الحدیث الصفحة الموضوع رقم
٢٨ ٦٦،٦٩،٧١،٨٢،١٣٧،١٨٧ الطهارة ١

٥٨
٤٣،٤٤،٤٦،٤٧،٥٠،

٧٥،٩٥،١٢٢،١٦٦،١٧١،٢٢٣،٢٢٥،٢٢٧،٢٣٣ الصلاة ٢

١٢ ١٢٧ المساجد ٣

٦ ١٧٩ الكســـــــــــــوف ٤

٦ ٢١٠،٢١٦ الجنازة ٥

٢٢ ٥٦،٧٨،١٩٠،٢٤٨ الصیام ٦

١١ ٢٣٥،٢٣٧ الحج ٧

١٤ ١٤١،١٩٣،٢٠٧،٢٠٨،٢٤٤ النكاح ٨

٩ ٢٥٦،٢٦٠ الطلاق ٩
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Secara ringkas dapat dipetakan pola penyusunan kitab lebih substansial, yang

disesuaikan mengenai kitab ikhtilaf hadis sebagai berikut:

1. Penyusunan kitab ikhtilaf hadis merunut sistem yang sudah terlebih dahulu

diterapkan para penulis kitab hadis berdasarkan tata cara pola penyusunan

berdasarkan urutan kitab fiqih sebagai tema-tema utama dan kemudian dijabarkan

hadis hadis yang menjelaskan tema yang dimaksudkan

2. Hadis-hadis yang disebutkannya merupakan hadis yang terindakasi menurut

pemahaman terjadi pertentangan dengan tanpa melihat kedudukan setiap hadis.

3. Pola penjabaran setiap hadis dengan hadis yang lain, menggunkan format yang

diterapkan terlihat lebih simpel dengan mengemukakan hadis yang terindikasi

berlawan,  kemudian dalam menengahi pertentangan juga dengan mengemukan

hadis yang sama dari maksud yang diinginkan.

٢٣ ١٤٥،١٤٧،١٥٢،١٩٥،٢٦٣،٢٦٩ البیوع ١٠

١٢ ١٩٧،٢٠٢ الحدود ١١

٧ ٢٤٠ الصید والذبائح ١٢

٧ ١٥٦،٢٠٠ الأضاحى ١٣

٣ ١٤٤ الأشربة ١٤

٢١٨ جملــــــــــــــــــــــــــــــــة
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BAB III

POLA UMUM TENTANG KRITIK HADIS

A. Upaya Konstruksi Kritik Hadis

Begitu banyak peristiwa yang terjadi pada zaman Nabi saw., yang telah

didokumentasikan dengan cermat dan dilakukan oleh para sahabat, tidak terkecuali

istri istri beliau, dengan menjadikannya sebagai referensi hidup yang diperpedomani

dalam berbagai gerak aktifitas mereka1, baik yang dipraktekkan langsung oleh Nabi

saw., dalam bentuk ucapan, perbuatan atau perilaku, dan juga dalam bentuk

pengakuan, yang  kemudian diteladani. Dan proses yang berlangsung ini dilalui

menurut cara penerimaannya mengikuti sebuah siklus yang teratur dan

berkesinambungan, maupun hasil pencapaian yang diperolehnya dengan cara

bertanya, atau juga melalui cara mengkonfirmasinya, kesemuannya ini terjadi karena

status dan kedudukan Nabi saw., yang berperan sebagai public figur. Keadaan ini

berlangsung dan berlanjut terus menerus, hingga pasca ketidakberadaan Nabi saw. di

antara mereka, dan kemudian setelah masa periode sahabat, dilanjutkan periode

tâbi’în, lalu tâbi’ tâbi’în.

Proses hierarki yang terjadi di atas pada dasarnya terbentuk secara tidak

sengaja dalam balutan tradisi, yang diyakini dan diwariskan dari generasi kepada

generasi selanjutnya, sebagai wujud dari pemahaman mereka yang tidak ada

bandingannya dan diajarkan langsung oleh Nabi saw., kepada para sahabat tentang

1Salah satu gambaran fenomena yang berlangsung saat itu tidak terlepas dari peran dan
kontribusi mereka (istri-istri Nabi saw) dalam menyampaikan ajaran agama serta aktifitas
menyebarkan sunnah di kalangan kaum perempuan muslimah misalnya, salah satu diantara yang
paling aktif, adalah baginda sayyidina Aisyah, r.a. Muhammad Ali Qâsim al-‘Amry, Dirâsât fî Manhaj
al-Naqd ‘inda al-Muhadditsîn (Amman-Jordan: Dar al-Nafais, t.th.), h. 428. Muhammad Ajjâj al-
Khathîb, Ushûl al-Hadîts; Ulûmuh wa Mushthalahuh (Beiru-Libanon: Dar al-Fikr, 1409 H./ 1989 M.),
h. 73. .
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peran dan tugas mereka sesungguhnya, sebagai generasi awal pewaris nabi, dan

berlanjut terus hingga ditangan ulama, seperti keterangan pada beberapa ayat berikut

ini, yaitu; Q.S. Fathir 35: 28, Q.S Al-Ankabut 29: 43, Q.S Al-Mulk 67:10, Q.S Al-

Zumar 39:9. 2

وأن العلماء هم ورثة الأنبیاء ورثوا العلم من أخذه بحظ وافر ومن سلك طریقا یطلب به علما -[
]سهل االله له طریقا إلى الجنة 

.٢٨-الأیة : فاطر]نَّ اللَّهَ عَزِیزٌ غَفُورٌ إِ الْعُلَمَاءُ إِنَّمَا یَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ [...وقال جل ذكره 
.٤٣-الأیة : العنكبوت]وَمَا یَعْقِلُهَا إِلاَّ الْعَالِمُونَ [...وقال
.١٠-الأیة : الملك]وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِیرِ [وقال
:]ي الَّذِینَ یَعْلَمُونَ وَالَّذِینَ لاَ یَعْلَمُونهَلْ یَسْتَوِ [...وقال ـــــــة ٩-الزمرالأی

Proses ini juga secara tidak langsung telah memberikan legitimasi dari Nabi

saw. pada salah satu sabdanya yang berbunyi:3

لِمٍ حَدَّثنََا ثَوْرُ بْنُ یَزِیدَ قَالَ حَدَّثنَِى خَالِدُ بْنُ مَعْدَانَ قَالَ حَدَّثنََا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثنََا الْوَلِیدُ بْنُ مُسْ 
لَمِىُّ وَحُجْرُ بْنُ حُجْرٍ قَالاَ أَتیَْنَا الْعِرْبَاضَ بْنَ سَارِیَةَ وَهُ  وَ مِمَّنْ حَدَّثنَِى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرٍو السُّ

إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لاَ أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَیْهِ) فَسَلَّمْنَا وَقُلْنَا أَتیَْنَاكَ نَزَلَ فِیهِ (وَلاَ عَلَى الَّذِینَ 
ذَاتَ یَوْمٍ -صلى االله علیه وسلم-زَائِرِینَ وَعَائِدِینَ وَمُقْتبَِسِینَ. فَقَالَ الْعِرْبَاضُ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ 

لَیْنَا فَوَعَظَنَا مَوْعِظَةً بَلِیغَةً ذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُیُونُ وَوَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ فَقَالَ قَائِلٌ یَا رَسُولَ ثُمَّ أَقْبَلَ عَ 
اعَةِ وَإِنْ عَبْدٌ أُوصِیكُمْ بِتقَْوَى اللَّهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّ « اللَّهِ كَأَنَّ هَذِهِ مَوْعِظَةُ مُوَدِّعٍ فَمَاذَا تَعْهَدُ إِلَیْنَا فَقَالَ 

2Keterkaitan secara tidak langsung dari rangkaian tidak terputus dan menjadi salah satu
bagian itu adalah, ulama dengan ciri dan kriteria yang dimilikinya berdasarkan petunjuk wahyu. Abu
Abd Allah Muhammad bin Ismâ'il bin Ibrahim al-Bukhâry, Shahîh al-Bukhary, jilid I (Beirut-Libanon:
Dar al-Fikr, 1414 H/ 1994 M.), h. 37.

3Data hadis ini terdapat pada beberapa kitab, yaitu: Sunan Abu Daud, bab Sunnah 5; Sunan
Tirmidzi, bab Ilmu 16; Sunan al-Darimi, bab Mukadimah 16; dan Sunan Ahmad bin Hambal, jilid IV
126, 127, 361. A. J. Wensinck et J.P Mensing, Corcodance Et Indices de la Traditional Musulmane,
terj. Muhammad Fuad Abd al-Bâqiy, Al-Mu’jam al Mufahras li Alfâz al-Hadîs al-Nabawiy, jilid V
( Leiden-Holland, E. J. Brill, 1965), h. 227.
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فَمَنْ أَدْرَكَ حَبَشِىٌّ فَإِنَّهُ مَنْ یَعِشْ مِنْكُمْ یَرَى اخْتِلاَفًا كَثِیرًا وَإِیَّاكُمْ وَمُحْدَثاَتِ الأُمُورِ فَإِنَّهَا ضَلاَلَةٌ 
وا عَلَیْهَا بِالنَّوَاجِذِ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَعَلَیْهِ بِسُنَّتِى وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِینَ الْمَهْدِیِّینَ عَ  »ضُّ

Artinya

Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Hanbal berkata, telah
menceritakan kepada kami Al Walid bin Muslim berkata, telah menceritakan
kepada kami Tsaur bin Yazid, lalu berkata; telah menceritakan kepadaku
Khalid bin Ma'dan, berkata; telah menceritakan kepadaku 'Abdurrahman bin
Amru As Sulami dan Hujr bin Hujr, keduanya berkata, "Kami mendatangi
Irbadh bin Sariyah, dan adalah termasuk seseorang yang turun kepadanya ayat:
'(dan tiada [pula dosa] atas orang-orang yang apabila mereka datang kepadamu,
supaya kami memberi mereka kendaraan, lalu kamu berkata, "Aku tidak
memperoleh kendaraan untuk membawamu) ' -Q.S. At-Taubah 9:92- kami
mengucapkan salam kepadanya dan berkata, "Kami datang kepadamu untuk
ziarah, duduk duduk mendengar sesuatu yang berharga darimu." Irbadh berkata,
"Suatu ketika Rasulullah saw shalat bersama kami, beliau lantas menghadap ke
arah kami dan memberikan sebuah nasihat yang sangat menyentuh yang
membuat mata menangis dan hati bergetar. Lalu seseorang berkata, "Wahai
Rasulullah, seakan akan ini adalah nasihat untuk perpisahan! Lalu apa yang
engkau washiatkan kepada kami?" Beliau mengatakan: "Aku wasiatkan kepada
kalian untuk bertakwa kepada Allah, senantiasa taat dan mendengar meskipun
yang memerintah adalah seorang budak Habsyi yang hitam. Sesungguhnya
orang orang yang hidup setelahku akan melihat perselisihan yang banyak.
Maka, hendaklah kalian berpegang dengan sunahku, sunah para khalifah yang
lurus dan mendapat petunjuk, berpegang teguhlah dengannya dan gigitlah
dengan gigi geraham. Jauhilah oleh kalian perkara perkara baru (dalam urusan
agama), sebab setiap perkara yang baru adalah bid'ah dan setaip bid'ah adalah
sesat."

Namun bukan berarti proses yang dijalani terjadi begitu saja dan berlangsung

begitu lama— fase meretas perjalanan kesadaran umat pada awal abad I hingga akhir

abad II—dan salah satu bidang yang mendapat banyak perhatian terkait dengan

pengembangan ilmu pengetahuan keagamaan, khususnya ketika masa aktifitas

pengtransmisian hadis yang berlangsung dalam balutan tradisi turun temurun dan
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tentunya tidak terbuka kemungkinan terjadinya pemalsuan hadis4, yang era

selanjutnya dikenal dengan hadis maudhu’ atau hadis palsu dan sangat rawan untuk

disalahgunakan dengan cara menyandarkan dan mengatasnamakannya kepada Nabi

saw., yang dengan mudah disadur oleh orang yang tidak bertanggung jawab dengan

maksud dan tujuan yang diliputi sejuta keinginan tertentu.5

Konsekuensi logis yang memunculkan begitu banyak kemungkinan dari

proses aktifitas pengtransmisian hadis ini,  yang pasti salah satunya, adalah masalah

klasik yang melandasi dan berujung kepada perdebatan dari sudut pandang

pemahamannya, terkait dengan dalil yang menjadi dasar hukum boleh dan tidaknya

pelarangan menuliskan hadis pada masa hidup Nabi saw, yang oleh sebagian

kalangan ulama menilai, bahwa pelarangan itu dilakukan, karena munculnya

kekhawatiran akan bercampur baur dengan ayat-ayat al-Qur’an—era yang begitu

lama dan dilalui bagi sebuah kitab suci yang terakhir diturunkan oleh Allah Swt.,

kepada baginda Rasulullah saw—yang keberadaan wahyu tuhan dan pada saat

bersamaan Nabi saw masih hidup serta masih terus berlangsung turun, belum lagi

setelah Nabi saw wafat yang hanya tertinggal dalam betuk artefak yang tertulis dan

bertebaran pada tulang-tulang binatang, pelepah kayu kurma dan batu-batu, yang

4Terkait secara langsung dengan awal mula kemunculan hadis yang disinyalir mengandung
unsur kebohongan dan pola penyebarannya di lingkungan sahabat Nabi saw., yang diyakini oleh
Mustafa al-A’dhamiy menjadi awal kemunculan kegiatan yang terkait dengan proses kritik hadis,
namun praktek yang diterapkan masih dalam skala kecil. Muhammad Mustafa al-‘A’dzamy, Minhaj
al-Naqd ‘inda al-Muhadditsîn; Nasyatuh wa Târîkhuh (Cet. III; Makkah-KSA, 1410 H./ 190 M.), h.
10.

5Sebelum era pemalsuan hadis yang cukup menyita perhatian ulama hadis, kalangan sahabat
seperti Abu Bakar dan Umar bin Khattaab telah menghawatirkan akan merebaknya upaya melakukan
kebohongan terhadap hadis dengan mengatasnamakan Rasul saw, dengan berbagai sebab di antaranya;
perselisihan dan konflik politik serta sangat fanatik terhadap mazhab tertentu, seperti yang dilakukan
oleh para pengikut Syi’ah dan Khawarij. Muhammad al-Khadary Beik, Tarikh al-Tasyri’ al-Islamiy
(Cet. V; Kairo-Mesir: Matbaah Istiqamah, 1358 H./ 1939 M.), h. 142.
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kondisinya pada saat itu belum dibukukan dan tersebar di tangan para sahabat. Dan

berbanding dengan pembolehan dalam penyusunan hadis yang dilakukan oleh

sebagian sahabat dengan mengantongi rekomendasi dan  mendapat restu serta izin

langsung dari Nabi saw., dengan alasan pertimbangan yang hanya Nabi saw. lebih

mengetahui, bahwa mereka yang diperbolehkan menulis hadis memiliki tingkat

kemampuan keilmuan dan kredibilitas yang tidak diragukan lagi.

Imam Muslim dalam kitab sahihnya dengan redaksi hadis yang disebutkan

berikut ini menjadi perbandingan awal tentang pelarangan penyusunan hadis dan

berada dalam bab pembahasan mengenai ketetapan hadis dan hukum menuliskan

ilmu ( تاب العلمباب التثبت في الحدیث وحكم ك ), yang dimaknai bahwa, penyampaian yang

dilakukan Rasul saw yang tidak terkait dengan wahyu menjadi sebuah ilmu

pengetahuan bagi kalangan sahabat, sehingga sebagian dari mereka menuliskannya

dengan diam-diam, dan Rasul saw menyadarinya disertai kekhawatiran yang akan

menyebabkan terjadinya percampuran dengan wahyu al-Qur’an, dan Rasul saw

mempertegas dengan hadis tentang pelarangan untuk menuliskan sesuatu yang tidak

terkait dengan wahyu, yaitu;6

ثنََا هَمَّامٌ عَنْ زَیْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِیدٍ حَدَّثنََا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ الأَْزْدِيُّ حَدَّ 
الْقُرْآنِ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ تَكْتبُُوا عَنِّي وَمَنْ كَتَبَ عَنِّي غَیْرَ 

دًا فَلْیَتبََوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ فَلْیَمْحُهُ وَحَدِّثُوا عَنِّي وَ  لاَ حَرَجَ وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ قَالَ هَمَّامٌ أَحْسِبُهُ قَالَ مُتَعَمِّ

6Data sebaran hadis yang lain terkait dengan tema, ditelusuri dengan menggunakan salah satu
metode takhrij hadis  berdasarkan proses identifikasi melalui kata یكتب yang berasal dari akar kata كتب
yang terdapat pada redaksi matan hadis, maka hasil penelusuran data hadis yang diperoleh pada
beberapa kitab kumpulan hadis, juga termasuk hadis yang sudah dituliskan di atas, adalah; Shahîh
Bukhari, bab Ilmu 39; Sunan Tirmidzi, bab Ilmu 13 dan Munâqib 46; dan Musnad Ahmad bin Hanbal,
juz II, 249. A. J. Wensinck et J.P Mensing, Corcodance Et Indices de la Traditional Musulmane, terj.
Muhammad Fuad Abd al-Bâqiy, Al-Mu’jam al Mufahras li Alfâz al-Hadîs al-Nabawiy, h. 521.
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Lebih spesifik tentang persoalan diskursus mengenai wacana penyusunan

hadis ini, juga menjadi salah satu ranah perdebatan yang tidak pernah berhenti untuk

dijadikan bahan kajian. Dan akar masalah perdebatan itu dapat dijelajahi melalui sisi

pemaknaan paling mendasar dan kalau ditelisik lebih jauh lagi, maka sumber

perdebatan bermuara kepada hadis yang diperpegangi masing-masing, yang termasuk

dalam kategori tema yang berpotensi menjadi bagian dari kumpulan hadis dalam

memahaminya terjadi perselisihan atau perbedaan (إختلاف الحدیث),  yang pada

akhirnya dapat mengantarkan secara tidak langsung kepada sebuah konklusi adanya

kepentingan untuk melakukan kritik hadis.7

Gambaran perdebatan ini dapat dilihat misalnya, pada salah satu bab

pembahasan Nur al-Din ‘Itr dalam kitabnya yang berjudul Manhaj al-Naqd Fî ‘Ulûm

Al-Hadîts menuliskannya secara cermat dan detail dengan ,(منھج النقد في علوم الحدیث)

sub judul كتابة الحدیث (penyusunan hadis), sebagai penjelasan terhadap adanya

permasalahan yang menjadi latar belakang kenapa terjadi perselisihan, yang

merupakan bagian dari rangkaian upaya yang sungguh-sungguh yang dilakukan oleh

para sahabat dalam menjaga kelestarian hadis Nabi saw., serta juga mengemukakan

hadis-hadis yang berselisih, antara yang membolehkan penyusunan hadis dan yang

tidak membolehkan. Adapun hadis-hadis yang dimaksud terkait dengan persoalan ini

adalah;8

7Menelusuri tujuan mendasar dari kegiatan kritik hadis mesti dilakukan  yang berimplikasi
untuk menemukan faktor faktor  yang menyebabkan potensi terjadinya penyampaian hadis yang
bemuatan dusta yang tersebar di kalangan para sahabat, meskipun kecil kemungkinan untuk
menemukannya. Muhammad Mustafa al-‘A’dzamy, Minhaj al-Naqd ‘inda al-Muhadditsîn; Nasyatuh
wa Târîkhuh (Cet. III; Makkah-KSA, 1410 H./ 190 M.), h. 10.

8Abu Abd Allah Muhammad bin Ismâ'il bin Ibrahim al-Bukhâry, Shahîh al-Bukhary, h. 54.
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نْ حَدَّثنََا عَلِي بْنِ عَبْدِ االلهِ قَالَ حَدَّثنََا سُفْیَان قَالَ حَدَّثنََا عَمْرُو قَالَ أخْبَرَنِي وَهْبُ بْنِ مُنَبِّه عَ -١
دِیْثاً أخِیْهِ قَالَ: سَمِعتُ أبَا هُرَیْرَةَ یَقُوْل مَا مِنْ أصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَ سَلَّم أحَدٌ أكْثَرَ حَ 

عَنْهُ مِنِّيْ إلاَّ كَانَ مِنْ عَبْدِ االلهِ بْنِ عَمْرُو فَإنَّه كَانَ یَكْتُبُ وَلاَ أكْتُبُ 
9.تابعه معمر عن همام عن أبي هریرة

Artinya;

Ali bin Abdullah telah menceritakan kepada kami, berkata bahwa Sufyan telah
menceritakan kepada kami, berkata bahwa Amru telah menceritakan kepada
kami, berkata bahwa Wahba bin Munabbih telah memberitakan kepada saya,
berkata bahwa dari saudara laki-lakinya, telah berkata bahwasanya telah
mendengarkan Abu Hurairah mengatakan, “Tidak ada seorangpun di antara
para sahabat Nabi saw. yang lebih banyak hadisnya dari aku, kecuali yang
berasal dari Abdullah bin Amru, maka sesungguhnya dia pernah menulis dan
aku tidak pernah menulis.”

الْوَلِیدِ حَدَّثنََا مُسَدَّدٌ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَیْبَةَ قَالاَ حَدَّثنََا یَحْیَى عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ الأَخْنَسِ عَنِ -٢
بُ كُلَّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى مُغِیثٍ عَنْ یُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ كُنْتُ أَكْتُ 

أُرِیدُ حِفْظَهُ فَنَهَتْنِى قُرَیْشٌ وَقَالُوا أَتَكْتُبُ كُلَّ - صلى االله علیه وسلم- شَىْءٍ أَسْمَعُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ 
بَشَرٌ یَتَكَلَّمُ فِى الْغَضَبِ وَالرِّضَا فَأَمْسَكْتُ عَنِ - صلى االله علیه وسلم- شَىْءٍ تَسْمَعُهُ وَرَسُولُ اللَّهِ 

اكْتُبْ « فَأَوْمَأَ بِأُصْبُعِهِ إِلَى فِیهِ فَقَالَ - صلى االله علیه وسلم- كِتَابِ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ الْ 
.10»فَوَالَّذِى نَفْسِى بِیَدِهِ مَا یَخْرُجُ مِنْهُ إِلاَّ حَقٌّ 

Artinya;

Musaddad dan Abu Bakar bin Abu Syaebah telah menceritakan kepada kami,
berkata bahwa Yahya telah menceritakan kepada kami, dari Ubaidillah bin al-
Akhnas, dari al-Walid bin Abdullah bin Abi Mughits, dari Yusuf bin Mahak,
dari Abdullah bin Amru, telah berkata, bahwasanya aku pernah menulis segala
sesuatu yang aku dengarkan dari Rasulullah saw., yang aku ingin untuk
menghafalkanya, lalu warga Quraisy melarangku dan mereka mengatakan
bahwa apakah kamu menulis segala sesuatu yang kamu mendengarnya dari
Rasulullah saw. adalah seorang yang berbicara pada saat marah dan juga
senang, lalu aku menahan diri untuk melakukan penyusunan, maka aku

9Lih. footnote sebelumnya pada no. 6
10Sulaimân bin Asy’as bin Ishâq bin Imrân al-Azadiy Abu Dawud al-Sijistâniy, Sunan Abu

Dawud. jilid II (Beirut-Libanon: Dar al-Fikr, 1414 H/ 1994 M.), h. 235.
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mengungkapkan persoalan itu kepada Rasulullah saw., lalu beliau menunjukkan
tangan bertanda isyarat di mulutnya, kemudian berkata, “Tulislah, maka demi
yang mengusai jiwaku, tidak ada yang terlontar keluar dari mulutnya kecuali
sebuah kebenaran.”

ى حَدَّثنََا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ الأَزْدِىُّ حَدَّثنََا هَمَّامٌ عَنْ زَیْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِ -٣
لاَ تَكْتبُُوا عَنِّى وَمَنْ كَتَبَ عَنِّى غَیْرَ « قَالَ - صلى االله علیه وسلم-سَعِیدٍ الْخُدْرِىِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ 

دًا فَلْیَتبََوَّأْ -قَالَ هَمَّامٌ أَحْسِبُهُ قَالَ -قُرْآنِ فَلْیَمْحُهُ وَحَدِّثُوا عَنِّى وَلاَ حَرَجَ وَمَنْ كَذَبَ عَلَىَّ الْ  مُتَعَمِّ
.11»مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ 

Artinya;

Haddab bin Khalid al-Azadiyy telah menceritakan kepada kami, bahwa
Hammam telah menceritakan kepada kami, dari Zaid bin Aslam, dari Atha’ bin
Yasar, dari Abu Said al-Khudary, bahwasanya Rasulullah saw. telah berkata,
bahwa kamu sekalian jangan menulis tentang aku selain dari al-Qur’an, maka
hendaklah dihapus, dan kamu hendaklah kamu bercerita tentang aku, tanpa ada
beban, dan juga siapa mendustakan aku—Hammam berkata bahwa aku
mengirannya dengan berkata—dengan keadaan sengaja, maka hendaklah
mempersiapkan tempatnya di neraka.

عَنْ حَدَّثنََا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثنَِى أَبِى حَدَّثنََا إِسْمَاعِیلُ أَخْبَرَنَا هَمَّامُ بْنُ یَحْیَى عَنْ زَیْدِ بْنِ أَسْلَمَ -٤
لا تَكْتبُُوا عَنِّى « - صلى االله علیه وسلم-عَطَاءِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِى سَعِیدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ 

12.»لاَّ الْقُرْآنَ مَنْ كَتَبَ عَنِّى شَیْئاً سِوَى الْقُرْآنِ فَلْیَمْحُهُ شَیْئاً إِ 

Artinya;

Abdullah telah menceritakan kepada kami, Ayahku telah menceritakan kepada
aku, Ismail telah menceritakan kepada kami, Hammam bin Yahya telah
memberitakan kepada kami, dari Zaid bin Aslam, dari Atha’a bin Yasar, dari
Abi Said berkata, bahwasanya telah bersabda Rasulullah saw., “Janganlah
kamu sekalian menuliskan sesuatupun tentang aku terkeculi al-Qur’an, maka
siapa yang telah menuliskan sesuatu tentang aku selain al-Qur’an, maka
hendaklah menghapusnya.”

11Imam Muslim al-Hajjâj al-Qusyairiyah al-Naisabûry, Syarh al-Ubayyi wa al-Sanûsy al
Shahîh Muslim, jilid IV (Cet. II; Beirut-Libanon: Dar al-Kitab al-Ilmiah, 1415 H/ 1994 M.), h.123.

12Data sebaran hadis ini juga dapat dilihat dengan menelusuri kata dan hasilnya terdapat ,كتب
pada kitab, sebagai berikut; Sahih Muslim, bab Zuhud, 72; Sunan al-Darimiy, bab Muqaddimah, 42;
Musnad Ahmad bin Hanbal, juz II, 12**, 21, 39. A. J. Wensinck et J.P Mensing, Corcodance Et
Indices de la Traditional Musulmane, terj. Muhammad Fuad Abd al-Bâqiy, Al-Mu’jam al Mufahras li
Alfâz al-Hadîs al-Nabawiy, jilid V, h. 519.
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Varian redaksi matan hadis di atas dengan rangkaian sanad yang berbeda,

sengaja dikumpulkan dan dituliskan secara berurutan13, untuk memperlihatkan dengan

jelas letak redaksi hadis yang bertentangan (taârudh)14, dan menunjukkan titik

terjadinya perselisihan (ikhtilâf) antara pembolehan dan pelarangan tentang

penyusunan hadis15. Dan hadis-hadis itu bila dikumpulkan dan dikelompokkan pada

sebuah tema dengan melihat sisi redaksional, maka secara tekstual hadis-hadis di atas

termasuk dalam kategori hadis yang dikumpulkan melalui metode periwayatan

menurut arti (riwâyat bi al-ma’na). Memang secara kasat mata saja dengan membaca

teks serta arti dari masing-masing hadis tersebut, pada tingkat pemahaman tertentu

yang berasal dari berbagai kalangan yang berkonsentrasi pada keilmuan bidang

keagamaan Islam dari spesialisasi manapun langsung dapat memberikan jawaban

yang tidak dapat dipungkiri, bahwa telah terjadi perselisihan dengan

memperbandingkan satu persatu hadis dalam sebuah diskursus tentang bentuk

13Penempatan hadis secara berurut di atas berdasarkan jumlah koleksi hadis yang dimiliki
perawy pertama atau sanad terakhir setiap jalur periwayatan sanad hadis, Abu Hurairah (19 SH-59 H),
Abdullah bin Umar (10 SH-74 H) dan Abu Said al-Khudri (w. 74 H). Mustafa al-A’dhamy, Dirâsât fî
al-Hadîts al-Nabawîy wa Târîkh Tadwînih, terj. Ali Mustafa Yaqub, Hadis Nabawi dan Sejarah
Kodifikasinya (Cet. IV; Pasar Minggu-Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), h. 136-137 dan 167.

14Secara terminologi menjadi definisi dari keilmuan mukhtalaf al-hadîts yang membahas
tentang dua hadis yang berbeda dalam satu arti atau makna dan berpotensi terjadi perselisihan dalam
memberikan sebuah pemahaman, dan seperti defenisi sederhana yang dikemukan oleh Jalaluddin al-
Suyuthi, yaitu;

ھو أن یأتي حدیثان متضادان في المعنى ظاھرا فیوفق بینھما أو یرجح أحدھما
Jalaluddin al-Suyuthi, Tadrîb al-Râwy fî Syarh Taqrîb al-Nawâwiy, Jilid II (Cet. II; Riyadh-KSA:
Maktab al-Kautsar, 1415 H./ 1994 M.), h. 651.

15Penelusuran hadis dengan mengikuti rangkaian penting yang terdapat pada susunan redaksi
matan hadis dengan membandingkannya dengan redaksi lain yang sesuai dengan pemaknaan yang
dimaksudkan merupakan unsur utama dalam memahami kandungan hadis yang mengarahkan kepada
sebuah pemahaman yang utuh terhadap satu hadis, yang disesuaikan berdasarkan urutan-urutan
periwayatan, jumlah bundel dan partisapasi sahabat yang paling terdekat.
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keragaman periwayatan (baca: ikhtilâf al-riwayât)16. Konsekuensi yang timbul akan

memberikan penjelasan pemahaman yang lebih besar (baca: massive) dari hanya

sekadar perbedaan semata, tetapi juga membuka opsi-opsi bahasan yang tidak

mengarahkan lokus kosentrasi pembahasan yang diinginkan secara lengkap dan

tuntas.17

Dalam melihat tahapan masa periode penyusunan hadis yang dilalui dengan

mengulas kembali kronologi dalam memetakan permasalahan, dari tahapan penting

tersebut mengetengahkan sebuah pemahaman bahwa hadis hadis telah melalui

tahapan penelitian dan pengkajian dengan merunuk prosedur penyelesaian yang

teindikasi taârud, maka otomatis menjadi dasar menentukan hadis yang paling sahih

yang berketetapan pasti.

Pada saat yang sama perselisihan hadis tidak bisa dibiarkan begitu saja tanpa

dicarikan solusinya, sebab akan berimplikasi terjadi penafsiran, bahwa tidak mungkin

Nabi saw. mengeluarkan sebuah hadis yang bertujuan untuk memberikan ketetapan

16Istilah ikhtilâf al-riwayât ini cukup menarik—memperbandingkan pemahaman ikhtilâf al-
hadîts dari sisi objek pembahasannya yang lebih mendekati bentuk keorisinilannya—karena tidak
memberikan batasan mengenai sumber riwayat yang dimaksudkan atau batasan priode pada tingkat
sahabat, tabi’în dan tâbi’ tabi’în. Tetapi pengarang kitab manhaj al-naqd fi ‘ulûm al-hadîts, Nur al-Din
‘Itr lebih piawai melihat peristilahan ini dengan mengurai di penghujung dalam tulisannya sebelum
bab penutup (al-khâtimah), bahwa peristilahan itu pada dasarnya adalah sesuatu bentuk pemahaman
yang mengarahkan penelitian dan kritik hadis (naqd al-hadîts) untuk menganalisis hadis secara cermat
dan teliti tentang hal-hal yang sifatnya sepele dan terkadang luput dari perhatian dan mengganggu
redaksi orisinil hadis yang disandarkan langsung kepada Nabi saw, yang dapat mengurangi kredibilitas
dan keotentikannya. Nur al-Din ‘Itr, Manhaj al-Naqd fi ‘Ulûm al-Hadîts (Cet. IV; Damaskus dan
Suriah: Dar al-Fikr, 1416 H./ 1996 M.), h. 423.

17Acuan ini pada dasarnya mengacu kepada kedudukan utama dari sebuah hadis atau sunnah,
yang mengarahkan pemahaman dalam memberikan kejelasan yang bersifat teoritis terhadap wahyu
sekaligus merupakan sumber utama dalam mengejawantahkan wahyu yang bersifat praktek-aplikatif
bagi al-Qur'an itu sendiri.  Yusuf al-Qardhâwy. Al-Marjiyat al-'Ulyâ’ fi al-Islam li al-Qur'an wa al-
Sunnah Dhawâbith wa Muhâdzir fi al-Fahmi wa al-Tafsir diterjemahkan oleh Bahruddin Fannani
dengan judul, Al-Qur'an dan al-Sunnah Referensi Tertinggi Umat Islam (Cet. I; Jakarta: Rabbani
Press, 1997), h. 62.
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syar’i antara satu dengan yang lainnya bertentangan, tentu ada yang di antaranya

bukan berasal dari Nabi saw atau memang telah terjadi pertentangan yang harus

dicarikan cara untuk mempertemukannya18. Maka kepentingan melakukan kritik hadis

menjadi prioritas dan yang lebih penting untuk menciptakan keyakinan terhadap

kedudukan hadis, khususnya tentang keharusan menuliskan hadis demi melestarikan

peninggalan Nabi saw. Demikian juga, bahwa penyusunan hadis menjadi salah satu

sarana dalam menjaga informasi-informasi dan peng-transmisi-annya kepada

generasi-generasi pelanjut dan sungguh salah satu kegiatan dalam menjaga hadis,

berdasarkan dari yang terjadi dalam proses itu adalah adanya perbedaan riwayat-

riwayat dan inkonsistennya bervariasinya pandangan-pandangan, sampai disusunnya

banyak tulisan tulisan yang bernuansa tradisional maupun kontemporer (dimaksudkan

hadis hadis di atas).19

Banyaknya hadis yang berasal dari kalangan sahabat yang jumlahnya

mencapai tingkat tawâtur dalam memastikan terjadinya penyusunan hadis Nabi saw

pada eranya.  Peranan sahabat menjadi sangat penting, karena menyangkut sikap

loyalitas yang mewarnai dan terkadang harus dipertaruhkan tentang seberapa besar

kadar yang dimilikinya atau hanya sebatas bayang-bayang semu untuk sebagian yang

lain. Juga informasi berita mengenai proses yang dilalui terhadap tahapan pembinaan

18Salah satu metode yang ditempuh dalam menyelesaikan hadis-hadis yang bertentangan
adalah; Metode al-jam’u wa al-taufîq (pengumpulan dan penyesuaian) dengan memenuhi syarat-syarat
sebagai berikut; a. Terjadi ketetapan pasti sebagai hujjah dari setiap hadis yang saling bertentangan; b.
Kedudukan hadis dari segi kualitas sama; c. Tidak ada pengetahuan tentang keterlambatan hadis satu
sama lain; d. Adanya proses pentakwilan setiap hadis benar; e. Setiap yang melakukan proses al-jam’u
wa al-taufîq memiliki pengetahuan yang kredibel; dan f. Proses al-jam’u wa al-taufîq tidak
membatalkan nash syar’i atau membentur nas. Abdul Majid Ismail al-Susut, Manhaj al-Taufîq wa al-
Tarjîh baina Mukhtalaf al-Hadîts wa Atsruh fî al-fiqh al-Islâmiy (Kairo-Mesir: Dar al-Nafais, 1413 H./
1992 M.), h. 135.

19Nur al-Din ‘Itr, Manhaj al-Naqd fi ‘Ulûm al-Hadîts., h. 37
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syari’ah versi hadis atau sunnah, kebijakan kepemimpinan dan pilihan sikap pribadi

dalam menjalani kehidupan, tak luput dari reaksi umat buat mengkritisinya.20

Pasca wafatnya Nabi saw., yang telah membentuk sebuah tatanan kehidupan

yang secara berantai menciptakan tradisi sunnah dan menuntut upaya menjaga proses

keberlangsungan dan pelestariannya, yang dinisbatkan kepada Nabi saw. ketika

dihadapkan pada keharusan transformasi pengamatan perorangan sahabat perihal

pengalaman keagamaan dalam mengikuti bimbingan yang dilakukan pada berbagai

macam aktifitas melalui perantara sahabat utama sebagai perawi primer, terjadi

bentuk keragaman dari segi kualitas dan kuantitas. Segi kuantitas dipengaruhi dari

seberapa besar kadar kedekatan pribadi dan waktu menyertai liku liku kehidupan

yang dilalui bersama dengan Nabi saw, sedangkan bentuk dan pola narasi verbal,

ketajaman persepsi dan sejeninya ditentukan oleh strata kognitif dan intelektualitas

masing masing sahabat jika menyangkut sisi kualitasnya.21

Jumlah hadis yang didokumentasikan oleh para sahabat tentu dapat dijadikan

parameter atau ukuran telah terjadi kesenjangan kuantitas transfer pemberitaan hadis

Nabi saw yang sangat signifikan, yang  dapat dicermati melalui tabel berikut ini,

antara lain:22

20Hasjim Abbas, Kritik Matan Hadis, (Cet. I; Sleman-Yogyakarta: Penerbit TERAS, 1426
H./2014 M.), h. 22.

21Hasjim Abbas, Kritik Matan Hadis, h. 23.
22Muhammad Ajjaj al-Khathib, Ushul al-Hadîts; ‘Ulumuhu wa Mushthalahuhu ( Beirut-

Libanon: Dar al-Fikr, 1409 H./ 1989 M.), h. 404-405. Muhammad bin Alawi al-Maliki al-Hasani, Al-
Manhalul Latîf fi Ushûl al- Hadîts al-Syarîf, terj. Badruddin: Mutiara Pokok Ilmu Hadis (Cet. I;
Bandung: Trigenda Karya,1995), h. 121-139. Ali Mustafa Yaqub, Kritik Hadis. Cet. V Jakarta:
Pustaka Firdaus, 2008), h. 104.
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No Nama Wafat Jumlah Unit Hadis

1 Aisyah r.a. 58 H 2210

2 Abu Hurairah r.a. 59 H 5374

3 Abdullah bin Abbas r.a. 68 H 1660

4 Ibn Umar bin al-Khattab r.a. 74 H 2630

5 Abu Said al-Khudri r.a. 74 H 1170

6 Jabir bin Abdullah r.a. 78 H 1540

7 Anas bin Malik r.a. 93 H 2286

Juga yang harus menjadi catatan dalam proses pengumpulan hadis—lebih dari

yang dipahami awal meniti era kodifikasi—, yang selanjutnya menjadi perhatian yang

sudah sejak lama Nabi saw., memperingatkannya tentang banyaknya beredar hadis-

hadis yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan mengatasnamakan dirinya yang

sengaja dibuat demi kepentingan tertentu, sebagaimana yang disinyalisir dari

perkataannya sendiri yang berbunyi; 23.

- حَدَّثنََا مُوسَى قَالَ حَدَّثنََا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِى حَصِینٍ عَنْ أَبِى صَالِحٍ عَنْ أَبِى هُرَیْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ 
تَسَمَّوْا بِاسْمِى وَلاَ تَكْتنَُوا بِكُنْیَتِى ، وَمَنْ رَآنِى فِى الْمَنَامِ فَقَدْ رَآنِى ، « قَالَ - صلى االله علیه وسلم 

دًا فَلْیَتبََوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ فَ  » .إِنَّ الشَّیْطَانَ لاَ یَتَمَثَّلُ فِى صُورَتِى ، وَمَنْ كَذَبَ عَلَىَّ مُتَعَمِّ

23Sebaran hadis tersebut ditemukan pada beberapa kitab, yaitu: Sahih Bukhari, bab Ilmu 38**,
bab Jenazah 33, bab Nabi-Nabi 50, bab Adab 109; Sahih Muslim, bab Zuhud 72; Sunan Abu Daud,
bab Ilmu 4; Sunan Tirmidzi, bab Fitnah 70, bab Ilmu 8, 13, bab Tafsir 1, bab Munaqib 19; Sunan Ibnu
Majah, bab Mukadimah 4**; Sunan al-Darimi, bab Mukadimah 25, 46; dan Sunan Ahmad bin
Hambal, jilid II 47, 73**, 123, 150, 159, 171, 202, 214, 410, 413, 469, 519, jilid III 13, 39, 44, 46, 56,
98, 113, 116-117, 176, 203, 209, 223, 278, 280, 303, 422, jilid IV 47, 100, 156, 201, 267, jilid V 245,
292, 412. A. J. Wensinck, Concordance et Indices de la Tradition Musulmane, jilid V (Leiden-
Holland: E. J. Brill, 1956), h. 548
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Dan keadaan ini turut memperjelas tentang tujuan dari proses verifikasi yang

mesti dilakukan dalam bentuk kritik hadis dari sisi sanad ( Bab III: bag. B. Urgensi

Kritik Sanad ), yang menjadi bagian permasalahan yang luput dari perhatian dan

timbul begitu saja karena terjadi  kesenjangan dari periwayatan oleh para sahabat,

maupun nantinya dilanjutkan para tabi’în sampai kemudian menghasilkan ratusan

kitab-kitab hadis (kutub al-hadîts) yang proses dokumentasinya terpisah lokal dan

kurung waktu penyeleksiannya oleh perorangan sekian banyak ulama kolektor

hadis.24

Perjalanan yang dilalui menuju era pengumpulan hadis dengan fakta

kesejarahan yang meliputinya, terjadinya perbedaan jumlah hadis yang dimiliki para

sahabat, belum lagi kualitas setiap unit hadis dan format periwayatan hadis dengan

narasi verbal juga menjadi salah satu faktor perluasan dalam kritik sanad yang

dilakukan muhadditsîn, dan proses kritik hadis ini menjadi berkembang sekaligus

menjadi tahapan lanjutan ke arah uji kredibilitas dan integritas keagamaan para

perawi sebagai informatornya dalam menyampaikan sebuah riwayat—menguak fakta

awal penerapan metode ‘ilm al-jarh wa al-ta’dîl secara aflikatif—yang dianggap

menjadi bagian dari proses awal kritik sanad pasca kodifikasi, setelah ditemukannya

banyak hadis hadis yang beredar dan bercampur baur dengan hadis yang sudah

dianggap sahih, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sumber awal

pengambilannya, meskipun dianggap cukup sebagai penguatan lanjutan dalam kritik

24Penyusunan hadis tidak dapat dipisahkan dengan penyebarannya pada masa sahabat dan
tabi’în, dan tentu dapat dipastikan bahwa ini terjadi melalui proses pengajaran yang berlangsung pada
pusa pusat daerah, secara detail berikut ini; Madinah al-Munawwarah, Makkah al-Mukarramah, Kufah,
Bashrah, Syam, Mesir, Maghrib dan Andulusiah (Spanyol), Yaman, Jurjan, Quzwain dan Khurazan.
Muhammad Ajjaj, Ushul al-Hadîts; ‘Ulumuhu wa Mushthalahuhu, h.143.
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matan redaksi sebuah hadis25, yang ingin diperkenalkan ulama hadis era muta’khirîn,

yang juga mendapat porsi sekaligus menjadi objek kritik, yang bertujuan

menyelaraskan pemahaman makna yang dikandung dengan menggunakan kaedah

pendekatan yang dikembangkan para ushuliyyîn26.

Dalam rangkaian proses kritik hadis, disajikan beberapa persoalan yang

mendasari tentang pentingnya kritik sanad (Bab III, bag. B) sebagai bagian yang

sangat integral dari kritik hadis, dengan membahasnya melalui perspektif sejarah27,

pola aktivitas kritik dan pengembangannya melalui metode yang disepakati. Dan

proses kritik hadis dapat diproyeksi dengan mengikuti alur perjalanan kegiatan, kapan

dimulai dan tentunya yang menjadi pelopor utama.

1. Gambaran awal kritik hadis era Nabi saw.

Pada masa hidup Nabi saw. hampir dipastikan bahwa tidak satupun persoalan

umat yang tidak dapat diselesaikan pada saat itu, ini dikarenakan jumlah komunitas

umat Islam sebagai pengikut agama tauhid yang dibawa oleh Nabi saw. masih

kurang, juga problematika keumatan masih terbatas dalam dinamika yang diwariskan

25Karena justeru kaedah kesahihan yang diperkenalkan para ulama hadis sudah cukup untuk
melakukan penilaian hadis, dari sudut dominasi sanad dalam kajian kritik hadis.

26Namun dengan banyaknya hadis beredar tentu sulit untuk menentukan mana hadis yang
menjadi hadis utama, dalam perannya sebagai penjelas (bayân) terhadap intrepretasi makna kandungan
dari ayat-ayat al-Qur’an, terkait dengan pola dan metode peng-tafsîr-an yang menggunakan atsar atsar
sebagai sumber dalam melakukan penafsiran. Ahmad al-Syirbashi, Al-Sîrat fi Tafsîr al-Qur’ân, terj.
Tim Pustaka Firdaus, Sejarah Tafsir al-Qur’an (Cet. I; Kebun Kacang-Jakarta: Pustaka Firdaus, 1985),
h. 71.

27Persoalan ini menjadi sangat menarik, karena sebuah pertanyaan yang patut disimak, yaitu;
“Bukankah hadis hadis adalah juga berisi sejarah?”. Syuhudi Ismail lebih gamblang mengulasnya
melalui uraian yang sangat cerdas dengan mengidentifikasi persoalan kritik hadis dengan pendekatan
ilmu sejarah. Penyusun melihat di sinilah kejelian yang ingin diungkapkan, bahwa bukankah hadis
pada dasarnya adalah sumber ilmu pengetahun, yang termasuk di dalamnya ilmu sejarah. Syuhudi
Ismail, Kaedah Kesahihan Sanad Hadis, Telaah Kritis dan Tinjauan dengan Pendekatan Ilmu Sejarah
(Cet. II; Kramat Kwitang-Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1995), h. 14.
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turun temurun—terkait sejumlah pemahaman yang berasal dari penafsiran Israiliat

para rahib rahib penyebar ajaran nabi Musa a.s—berbaur dalam interaksi dengan

pengaruh menyimpang dari sebelumktek keyakinan penyembah berhala

(paganisme)28, berbarengan dengan keberadaan Nabi saw., diantara mereka. Dan

diyakini sepenuhnya hampir semua persoalan yang dihadapi umat Islam pada saat itu

diselesaikan dengan wahyu al-Qur’an, dan Nabi saw. berperan secara langsung

menjelaskan maksud dan kandungan al-Qur’an yang turun pada saat itu. Penegasan

ayat al-Qur’an juga memperjelas tentang keterkaitan hubungan yang terjadi dan

sangat erat dengan kedudukan Nabi saw. serta tugas yang diembang dalam

menyampaikan risalah kenabian yang terakumulasi secara sempurna dalam sebuah

agama yang bernama Islam (QS. Al-Mâidah 5:3) yaitu:29

سْلاَمَ دِیناً فمََنِ اضْطرَُّ فيِ الْیوَْمَ أكَْمَلْتُ لكَُمْ دِینكَُمْ وَأتَْمَمْتُ عَلیَْكُمْ ... نعِْمَتيِ وَرَضِیتُ لكَُمُ الإِْ

َ غَفوُرٌ رَحِیمٌ  ثْمٍ فإَنَِّ اللهَّ )٣(مَخْمَصَةٍ غَیْرَ مُتجََانفٍِ لإِِ

Terjemahnya;

Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan Aku cukupkan
kepadamu nikmat-ku dan telah Aku ridha Islam itu menjadi agama bagimu.
Maka siapa saja terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa,
sesungguhnya Allah Maha Pengampung lagi Maha Penyayang.

Kalau penjelasan maksud dan kandungan ayat al-Qur’an di atas ini, yang

kadang berbeda antara satu sahabat dengan sahabat lainnya, maka hal yang demikian

tentu masih dalam batas kewajaran, karena yang mengerti dan memahaminya dengan

jelas hanya para sahabat yang hadir dan mendengarkan langsung penjelasan yang

28Israiliyat menjadi salah satu faktor ekstrem yang harus diperhatikan dan menjadi salah satu
penyebab terjadinya pemalsuan hadis era Nabi saw. Lih. Shalahuddin al-Adlaby, Manhaj Naqd ‘inda
‘Ulamâ’ al-Hadîts al-Nabawiy (Cet. I; Beirut-Libanon:Dar al-Afaq al-Jadidah, 1403 H./ 1983 M.), h.
63.

29Departemen Agama R.I., Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab
Suci Al-Qur'an: Pelita III/ Tahun 1984), h. 157
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disampaikan Nabi saw. pada saat ayat al-Qur’an itu diturunkan. Tetapi tentu

pertanyaan mendasarnya terletak kepada persoalan yang tidak menyangkut sama

sekali dengan wahyu, karena itu termasuk dalam batas otoritas Nabi saw.30

Dari sini jelas bahwa perbincangan tentang kritik hadis pada masa Nabi saw

dalam batas perbincangan yang tidak terlalu luas, sehingga tidak menjadi sebuah

kebutuhan yang mendesak31. Tetapi yang menjadi catatan pada masa itu adalah

dimulainya aktifitas yang terkait dengan pembahasan dan pemeriksaan terhadap hadis

hadis nabi saw., dalam skala kecil, karena tentu para sahabat tidak mungkin

melakukan perbuatan dusta atau satu sama lain di antara mereka melakukan tindakan

saling berbohong. Proses ini berlangsung dengan cara dan metode penyampaian

pertanyaan atau juga dalam bentuk, yang menjadi cikal bakal munculnya kegiatan

kritik hadis dan hal ini dilakukan semata-mata tujuannya untuk menemukan jawaban

permasalahan secara terperinci, bahkan lebih dari itu agar menemukan keteguhan dan

ketentraman hati32. Perbuatan  sahabat ini dilakukan semata-mata kerena petunjuk

yang mereka dapatkan melalui wahyu yang menggambarkan tentang sejarah

kehidupan bapak para Nabi (baca: abu al-anbiyâ’), Ibrahim a.s. sebagai panutan

terhadap umatnya, ketika suatu kesempatan melontarkan pertanyaan kepada

tuhannya, yang seakan-akan menampakkan sebuah keraguan atas kemampuan Allah

30Muhammad Mustafa al-‘A’dzamy, Minhaj al-Naqd ‘inda al-Muhadditsîn; Nasyatuh wa
Târîkhuh (Cet. III; Makkah-KSA: Dar al-Fikr, 1410 H./ 190 M.), h. 7.

31Muhammad Ali Qâsim al-‘Amry, Dirâsât fî Manhaj al-Naqd ‘inda al-Muhadditsîn, h. 11.
32Muhammad Mustafa al-‘A’dzamy, Minhaj al-Naqd ‘inda al-Muhadditsîn; Nasyatuh wa

Târîkhuh, h. 8.
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Swt, yang pasti merupakan sesuatu yang mustahil bagi Ibrahim. Dan peristiwa ini

didokumentasikan dengan baik dalam al-Qur’an, yaitu: (QS. Al-Baqarah, 2:60)33

...لْبِيوَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِیمُ رَبِّ أَرِنِي كَیْفَ تُحْيِ الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِیَطْمَئِنَّ قَ 

Terjemahnya

Dan ketika Ibrahim bertanya, ya tuhan perlihatkan kepadaku bagaimana engkau
menghidupkan yang mati, lalu Allah berkata, “Apakah kamu tidak
mempercayainya”, Ibrahim menjawab, “Bahkan lebih dari itu”, dan akan tetapi
semata-mata hanya untuk menenangkan hatiku...

Di antara hadis yang menunjukkan tentang gambaran kritik hadis era Nabi

saw, sebagai berikut:

بْنُ نِي عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُكَیْرٍ النَّاقِدُ حَدَّثنََا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ أَبُو النَّضْرِ حَدَّثنََا سُلَیْمَانُ حَدَّثَ 
مَ عَنْ نُهِینَا أَنْ نَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّ الْمُغِیرَةِ عَنْ ثاَبِتٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ 

رَجُلٌ مِنْ شَيْءٍ فَكَانَ یُعْجِبُنَا أَنْ یَجِيءَ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِ الْبَادِیَةِ الْعَاقِلُ فَیَسْأَلَهُ وَنَحْنُ نَسْمَعُ فَجَاءَ 
رْسَلَكَ قَالَ صَدَقَ قَالَ فَمَنْ أَهْلِ الْبَادِیَةِ فَقَالَ یَا مُحَمَّدُ أَتَانَا رَسُولُكَ فَزَعَمَ لَنَا أَنَّكَ تَزْعُمُ أَنَّ اللَّهَ أَ 

یهَا مَا خَلَقَ السَّمَاءَ قَالَ اللَّهُ قَالَ فَمَنْ خَلَقَ الأَْرْضَ قَالَ اللَّهُ قَالَ فَمَنْ نَصَبَ هَذِهِ الْجِبَالَ وَجَعَلَ فِ 
ذِهِ الْجِبَالَ آللَّهُ أَرْسَلَكَ قَالَ نَعَمْ جَعَلَ قَالَ اللَّهُ قَالَ فَبِالَّذِي خَلَقَ السَّمَاءَ وَخَلَقَ الأَْرْضَ وَنَصَبَ هَ 

كَ آللَّهُ قَالَ وَزَعَمَ رَسُولُكَ أَنَّ عَلَیْنَا خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي یَوْمِنَا وَلَیْلَتِنَا قَالَ صَدَقَ قَالَ فَبِالَّذِي أَرْسَلَ 
كَاةً فِي أَمْوَالِنَا قَالَ صَدَقَ قَالَ فَبِالَّذِي أَرْسَلَكَ آللَّهُ أَمَرَكَ بِهَذَا قَالَ نَعَمْ قَالَ وَزَعَمَ رَسُولُكَ أَنَّ عَلَیْنَا زَ 

لَ أَمَرَكَ بِهَذَا قَالَ نَعَمْ قَالَ وَزَعَمَ رَسُولُكَ أَنَّ عَلَیْنَا صَوْمَ شَهْرِ رَمَضَانَ فِي سَنَتِنَا قَالَ صَدَقَ قَا
نَعَمْ قَالَ وَزَعَمَ رَسُولُكَ أَنَّ عَلَیْنَا حَجَّ الْبَیْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَیْهِ فَبِالَّذِي أَرْسَلَكَ آللَّهُ أَمَرَكَ بِهَذَا قَالَ 

فَقَالَ النَّبِيُّ سَبِیلاً قَالَ صَدَقَ قَالَ ثُمَّ وَلَّى قَالَ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لاَ أَزِیدُ عَلَیْهِنَّ وَلاَ أَنْقُصُ مِنْهُنَّ 
وَسَلَّمَ لَئِنْ صَدَقَ لَیَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ 

33Muhammad Mustafa al-‘A’dzamy, Minhaj al-Naqd ‘inda al-Muhadditsîn; Nasyatuh wa
Târîkhuh, h. 8.
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الَ قَالَ أَنَسٌ حَدَّثنَِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِمٍ الْعَبْدِيُّ حَدَّثنََا بَهْزٌ حَدَّثنََا سُلَیْمَانُ بْنُ الْمُغِیرَةِ عَنْ ثاَبِتٍ قَ 
34لَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شَيْءٍ وَسَاقَ الْحَدِیثَ بِمِثْلِهِ كُنَّا نُهِینَا فِي الْقُرْآنِ أَنْ نَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَ 

Artinya;

Telah menceritakan kepada kami Amru bin Muhammad bin Bukair an-Naqid
telah menceritakan kepada kami Hasyim bin al-Qasim Abu an-Nadlr telah
menceritakan kepada kami Sulaiman bin al-Mughirah dari Tsabit dari Anas bin
Malik dia berkata, "Kami terhalangi untuk bertanya kepada Rasulullah
shallallahu 'alaihi wasallam tentang sesuatu, yaitu kekaguman kami terhadap
kedatangan seorang laki-laki dari penduduk gurun yang berakal (cerdas), lalu
dia bertanya, sedangkan kami mendengarnya, lalu seorang laki-laki dari
penduduk gurun datang seraya berkata, 'Wahai Muhammad, utusanmu
mendatangi kami, lalu mengklaim untuk kami bahwa kamu mengklaim bahwa
Allah mengutusmu.' Rasulullah menjawab: 'Benar'. Dia bertanya, 'Siapakah
yang menciptakan langit? ' Rasulullah menjawab: 'Allah.' Dia bertanya,
'Siapakah yang menciptakan bumi? ' Rasulullah menjawab: 'Allah.' Dia
bertanya, 'Siapakah yang memancangkan gunung-gunung ini dan menjadikan
isinya segala sesuatu yang Dia ciptakan? ' Beliau menjawab: 'Allah.' Dia
bertanya, 'Maka demi Dzat yang menciptakan langit, menciptakan bumi, dan
memancangkan gunung-gunung ini, apakah Allah yang mengutusmu? ' Beliau
menjawab: 'Ya.' Dia bertanya, 'Utusanmu mengklaim bahwa kami wajib
melakukan shalat lima waktu sehari semalam, (apakah ini benar)? ' Beliau
menjawab: 'Benar'. Dia bertanya, 'Demi Dzat yang mengutusmu, apakah Allah
menyuruhmu untuk melakukan ini? ' Beliau menjawab: 'Ya'. Dia bertanya,
'Utusanmu mengklaim bahwa kitab wajib melakukan puasa Ramadlan pada
setiap tahun kita, (apakah ini benar)? ' Beliau menjawab: 'Ya'. Dia bertanya,
'Demi Dzat yang mengutusmu, apakah Allah menyuruhmu untuk melakukan
ini? ' Beliau menjawab: 'Ya'. Dia bertanya, 'Utusanmu mengklaim bahwa kami
wajib melakukan haji bagi siapa di antara kami yang mampu menempuh jalan-
Nya, (apakah ini benar)? ' Beliau menjawab, 'Ya benar'. Kemudian dia
berpaling dan berkata, 'Demi Dzat yang mengutusmu dengan kebenaran, aku
tidak akan menambah atas kewajiban tersebut dan tidak akan mengurangi
darinya'. Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jika benar (yang
dikatakannya), sungguh dia akan masuk surga'." Telah menceritakan kepada
kami Abdullah bin Hasyim al-Abdi telah menceritakan kepada kami Bahz telah
menceritakan kepada kami Sulaiman bin al-Mughirah dari Tsabit dia berkata,
Anas berkata, "Kami terhalangi untuk bertanya tentang sesuatu dari al-Qur'an
kepada Rasulullah." Lalu dia membawakan hadis dengan semisalnya.

34Berdasar dari hasil penelusuran dengan mengikuti kata maka data sebarang hadis ,زعم
ditemukan pada kitab hadis sebagai berikut: Sahih Bukhari, bab Ilmu 6; Sahih Muslim, bab Iman 10;
Sunan al-Turmizy, bab Zakat 3; Sunan al-Darimy, bab Wudhu 1; Sunan al-Nasa’i, bab Puasa 1. A. J.
Wensinck et J.P Mensing, Corcodance Et Indices de la Traditional Musulmane, terj. Muhammad Fuad
Abd al-Bâqiy, Al-Mu’jam al Mufahras li Alfâz al-Hadîs al-Nabawiy ( Leiden-Holland, E. J. Brill,
1965), hal. 337.
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2. Gambaran kritik hadis era sahabat

Meskipun kritik hadis pada masa Nabi saw belum sepenuhya tergambar

dengan jelas menjadi sebuah kegiatan ilmiah, tetapi pola rumusan sederhana telah

dapat dideteksi dari prilaku aktifitas yang dilakukan para sahabat, terutama yang

dilakukan Abu Bakar al-Shiddiq, Umar bin Khattab dan Ali bin Thalib. Pola

sederhana yang diterapkan Abu Bakar al-Shiddiq dan dianggap sebagai orang yang

pertama dalam menjaga penerimaan riwayat riwayat hadis, dengan cara memeriksa

dengan teliti dan mengambilnya secara selektif, seperti ketika terjadi kasus seorang

nenek yang menuntut warisan dalam hadis berikut ini:35

یْبٍ حَدَّثنََا الْقَعْنَبِىُّ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ خَرَشَةَ عَنْ قَبِیصَةَ بْنِ ذُؤَ 
دِّیقِ تَسْأَلُهُ مِیرَاثَهَا فَقَالَ مَا لَكِ فِى كِتَابِ اللَّهِ تَ  عَالَى شَىْءٌ أَنَّهُ قَالَ جَاءَتِ الْجَدَّةُ إِلَى أَبِى بَكْرٍ الصِّ

شَیْئًا فَارْجِعِى حَتَّى أَسْأَلَ النَّاسَ. فَسَأَلَ - صلى االله علیه وسلم-وَمَا عَلِمْتُ لَكِ فِى سُنَّةِ نَبِىِّ اللَّهِ 
. فَقَالَ السُّدُسَ أَعْطَاهَا - صلى االله علیه وسلم-النَّاسَ فَقَالَ الْمُغِیرَةُ بْنُ شُعْبَةَ حَضَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ 

فَذَهُ لَهَا أَبُو أَبُو بَكْرٍ هَلْ مَعَكَ غَیْرُكَ فَقَامَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ فَقَالَ مِثْلَ مَا قَالَ الْمُغِیرَةُ بْنُ شُعْبَةَ فَأَنْ 
قَالَ مَا لَكِ فِى بَكْرٍ ثُمَّ جَاءَتِ الْجَدَّةُ الأُخْرَى إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضى االله عنه تَسْأَلُهُ مِیرَاثَهَا فَ 

ائِضِ وَلَكِنْ كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى شَىْءٌ وَمَا كَانَ الْقَضَاءُ الَّذِى قُضِىَ بِهِ إِلاَّ لِغَیْرِكِ وَمَا أَنَا بِزَائِدٍ فِى الْفَرَ 
36فَهُوَ لَهَا.فَإِنِ اجْتَمَعْتُمَا فِیهِ فَهُوَ بَیْنَكُمَا وَأَیَّتُكُمَا خَلَتْ بِهِ السُّدُسُ هُوَ ذَلِكَ 

35Muhammad Ali Kasim al-‘Amriy, Dirâsât fî Minhaj al-Naqd ‘inda al-Muhadditsîn
(Amman-Jordaniah: Dar al-Nafais, t.th.), h. 12.

36Sulaimân bin Asy’as Abu Dawud al-Sijistâniy, Sunan Abu Dawud, jilid II (Beirut-Libanon:
Dar al-Fikr, 1414 H/ 1994 M.), h. 136. Data hadis ini juga ditemukan pada kitab; Sunan al-Turmiziy,
bab Faraid 10**; Sunan Ibnu Majah, bab Faraid 4; Muwwatta’ Ibn Malik, bab Faraid 4. A. J.
Wensinck et J.P Mensing, Corcodance Et Indices de la Traditional Musulmane, terj. Muhammad Fuad
Abd al-Bâqiy, Al-Mu’jam al Mufahras li Alfâz al-Hadîs al-Nabawiy, jilid II, h. 443.
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Artinya;

Telah menceritakan kepada kami Al Qa'nabi, dari Malik dari Ibnu Syihab, dari
Utsman bin Ishaq bin Kharasyah, dari Qabishah bin Dzuaib, bahwa ia berkata;
telah datang seorang nenek kepada Abu Bakr Ash Shiddiq, ia bertanya
kepadanya mengenai warisannya. Kemudian ia berkata; engkau tidak
mendapatkan sesuatupun dalam Kitab Allah Ta'ala, dan aku tidak mengetahui
sesuatu untukmu dalam sunnah Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Kembalilah
hingga aku bertanya kepada orang-orang. Kemudian Abu Bakr bertanya kepada
orang-orang, lalu Al Mughirah bin Syu'bah berkata; aku menyaksikan
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah memberikan kepadanya
seperenam. Kemudian Abu Bakr berkata; apakah ada orang (yang
menyaksikan) selainmu? Kemudian Muhammad bin Maslamah berdiri dan
berkata seperti apa yang dikatakan Al Mughirah bin Syu'bah. Lalu Abu Bakr
menerapkannya dan berkata; engkau tidak mendapatkan sesuatupun dalam
Kitab Allah Ta'ala, dan keputusan yang telah diputuskan adalah untuk
selainmu, dan aku tidak akan menambahkan dalam perkara faraidl, akan tetapi
hal itu adalah seperenam. Apabila kalian berdua dalam seperenam tersebut
maka seperenam itu dibagi di antara kalian berdua. Siapapun di antara kalian
berdua yang melepaskannya maka seperenam tersebut adalah miliknya.

Tidak berbeda jauh dengan Abu Bakar al-Siddiq, Umar bin Khattab juga

dalam proses penerimaan riwayat-riwayat hadis tidak langsung menerimanya begitu

saja, tetapi sebuah hadis yang diriwayatkan harus disertai seorang saksi, seperti kasus

mengucapkan salam tiga kali saat berkunjung ke rumah dan jika tidak mendapat

balasan, maka hendaklah dia kembali, hadis tersebut adalah:37

فَّارُ حَدَّ  ثنََا أَحْمَدُ بْنُ أَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بِشْرَانَ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِیلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّ
زَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ سَعِیدٍ الْجُرَیْرِىِّ عَنْ أَبِى نَضْرَةَ  عَنْ أَبِى سَعِیدٍ الْخُدْرِىِّ مَنْصُورٍ حَدَّثنََا عَبْدُ الرَّ

مَرَّاتٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : سَلَّمَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قَیْسٍ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ ثَلاَثَ 
: لِمَ رَجَعْتَ؟ قَالَ إِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ فَلَمْ یُؤْذَنَ لَهُ فَرَجَعَ فَأَرْسَلَ عُمَرُ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ فِى أَثَرِهِ فَقَالَ 

فَقَالَ : لَتَأْتِیَنِّى ». إِذَا سَلَّمَ أَحَدُكُمْ ثَلاَثاً فَلَمَ یُجَبْ فَلْیَرْجِعْ :« یَقُولُ - صلى االله علیه وسلم- اللَّهِ 
أَوْعَدَهُ قَالَ : فَجَاءَ أَبُو مُوسَى مُنْتقَِعًا لَوْنُهُ وَأَنَا عَلَى مَا تقَُولُ بِبَیِّنَةٍ أَوْ لأَفْعَلَنَّ بِكَ كَذَا غَیْرَ أَنَّهُ قَدْ 

نْكُمْ مِنْ فِى حَلْقَةٍ جَالِسٌ فَقُلْنَا : مَا شَأْنُكَ فَقَالَ : سَلَّمْتُ عَلَى عُمَرَ فَأَخْبَرَنَا خَبَرَهُ فَهَلْ سَمِعَ أَحَدٌ مِ 
سَمِعَهُ قَالَ فَأَرْسَلُوا مَعَهُ رَجُلاً مِنْهُمْ حَتَّى مْ كُلُّنَا قَدْ قَالُوا : نَعَ - صلى االله علیه وسلم- رَسُولِ اللَّهِ 

37Muhammad Ali Qâsim al-‘Amriy, Dirâsât fî Manhaj al-Naqd ‘inda al-Muhadditsîn, h. 11.
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حِیحِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنِ الْجُرَیْ  رِىِّ أَتَى عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ فَأَخْبَرَهُ بِذَلِكَ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِى الصَّ
38أَبِى سَعِیدٍ.وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِىُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ 

Artinya;

Telah mengabarkan kepada kami Ali bin Muhammad bin Abdullah telah
memberitakan Ismail bin Muhammad telah menceritakan kepada kami Ahmad
bin Mansur telah menceritakan kepada kami Abd Razak telah memberitakan
kepada kami Ma’mar dari Abu Sa'id Al Khudri dia berkata, bahwasanya
Abdullah bin Qais pernah mengucapkan salam dalam sebuah kunjungan kepada
Umar bin Khattab hingga tiga kali, namun ia tidak memberiku izin, maka aku
hendak kembali pulang, lalu Umar mengirimkan utusan untuk mencarinya lalu
bertanya; "Apa yang membuatmu hendak kembali pulang?" jawabku; "Aku
(tadi) meminta izin hingga tiga kali, namun aku tidak diberi izin, maka aku
hendak kembali pulang, karena Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam
bersabda: "Apabila salah seorang dari kalian meminta izin, namun tidak diberi
izin, hendaknya ia kembali pulang." Maka Umar pun berkata; "Demi Allah,
sungguh kamu harus memberiku satu bukti yang jelas atau sungguh aku akan
berbuat demikian kepadamu selain dari yang telah dinasehatkannya, " lalu dia
berkata, maka tiba-tiba Abu Musa datang dalam keadaan kepayahan sedangkan
aku duduk pada satu majlis. Maka kami berkata, “Apa gerangan hal yang ada
padamu?”, lalu dia berkata, aku telah memberi salam kepada Umar, lalu sebuah
khabar yang telah dikabarkan kepada kami,  "Apakah di antara kalian ada yang
pernah mendengarnya dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam?" lalu mereka
menjawab, “Ya, kami semua telah mendengarnya”, lalu berkata, maka mereka
mengirimkan utusan seorang laki-laki di antara mereka hingga mendatangi
Umar r.a. lalu mengabarkannya.

Proses penerimaan hadis yang dilakukan Ali bin Abu Thalib tidak jauh

berbeda dari sesi ketelitian dan kecermatan dengan yang dilakukan oleh Abu Bakar

dan Umar bin Khattab, bahkan dengan cara meminta sumpah kepada orang yang

menyampaikan hadis kepadanya39

سَدِىِّ عَنْ حَدَّثنََا مُسَدَّدٌ حَدَّثنََا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْمُغِیرَةِ الثَّقَفِىِّ عَنْ عَلِىِّ بْنِ رَبِیعَةَ الأَ 
یَقُولُ كُنْتُ رَجُلاً إِذَا سَمِعْتُ مِنْ -رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ -أَسْمَاءَ بْنِ الْحَكَمِ الْفَزَارِىِّ قَالَ سَمِعْتُ عَلِیا 

مِنْهُ بِمَا شَاءَ أَنْ یَنْفَعَنِى وَإِذَا حَدَّثنَِى أَحَدٌ مِنْ نَفَعَنِى اللَّهُ حَدِیثاً - صلى االله علیه وسلم- رَسُولِ اللَّهِ 

38Abu Bakar Ahmad al-Baihaqiy, Al-Sunan al-Kubra li al-Baihaqy, jilid VII (Hedraabad-
India: Majlis: Dair al-Maarif, 1344 H./ 1932 M.), h. 98.

39Muhammad Ali Qâsim al-‘Amriy, Dirâsât fî Manhaj al-Naqd ‘inda al-Muhadditsîn, h. 11.
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رضى االله عنه - هُ قَالَ وَحَدَّثنَِى أَبُو بَكْرٍ وَصَدَقَ أَبُو بَكْرٍ أَصْحَابِهِ اسْتَحْلَفْتُهُ فَإِذَا حَلَفَ لِى صَدَّقْتُ 
مَا مِنْ عَبْدٍ یُذْنِبُ ذَنْبًا فَیُحْسِنُ « یَقُولُ - صلى االله علیه وسلم-أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - 

ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ الآیَةَ (وَالَّذِینَ إِذَا ». اللَّهَ إِلاَّ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ الطُّهُورَ ثُمَّ یَقُومُ فَیُصَلِّى رَكْعَتیَْنِ ثمَُّ یَسْتَغْفِرُ 
40فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ) إِلَى آخِرِ الآیَةِ.

Artinya;

Telah menceritakan kepada Kami Musaddad telah menceritakan kepada Kami
Abu 'Awanah dari Utsman bin Al Mughirah Ats Tsaqafi dari Ali bin Rabi'ah Al
Asadi dari Asma` bin Al Hakam Al Fazari, ia berkata; aku mendengar Ali
radliallahu 'anhu berkata; aku adalah seorang laki-laki yang apabila mendengar
dari Rasulullah shallAllahu wa'alaihi wa sallam sebuah hadis maka Allah
memberiku manfaat dari hadisnya sesuai dengan kehendakNya. Dan apabila
ada seseorang diantara para sahabatnya menceritakan kepadaku maka aku
memintanya agar bersumpah, apabila ia bersumpah maka aku
membenarkannya. Ali berkata; telah menceritakan kepadaku Abu Bakr dan Abu
Bakr radliallahu 'anhu telah benar bahwa ia berkata; aku mendengar Rasulullah
shallAllahu wa'alaihi wa sallam bersabda: "Tidaklah seorang hamba melakukan
dosa kemudian ia bersuci dengan baik, kemudian berdiri untuk melakukan
shalat dua raka'at kemudian meminta ampun kepada Allah, kecuali Allah akan
mengampuninya." Kemudian beliau membaca ayat ini: "Dan (juga) orang-
orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri,
mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka dan
siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain dari pada Allah? Dan mereka
tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui."

Gambaran kritik hadis yang terjadi dalam konteks era kehidupan Nabi saw,

dan kemudian berlanjut di era masa priode sahabat, pada dasarnya memberikan

ulasan yang sangat jelas, bahwa secara umum telah tertanam sebuah alur pemahaman

dalam bentuk konsep metode yang belum baku, yang menjadi titik awal perumusan

kegiatan kritik hadis.

40 Sulaimân bin Asy’as Abu Dawud al-Sijistâniy, Sunan Abu Dawud, op. cit.,jilid V, h. 38.
Sebaran data hadis terkait ditemukan pada kitab; Sunan Abu Daud, bab Witir 26; Sunan al-Turmizy,
bab Shalat 181, tafsir surah 3, 14; Sunan Ibn Majah, bab Iqamah 193; Musnad Ahmad, jilid I, 2, 9, 10.
Lih. A. J. Wensinck et J.P Mensing, Corcodance Et Indices de la Traditional Musulmane, terj.
Muhammad Fuad Abd al-Bâqiy, Al-Mu’jam al Mufahras li Alfâz al-Hadîs al-Nabawiy, jilid II, h. 186.
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B. Urgensi Kritik Sanad

Komponen utama hadis berada pada sanad yang menjadi bagian integral

dalam pembentukan keutuhan sebuah hadis, karena menjadi sarana yang dilalui

munculnya teks hadis. Bermula dari pengertian dasar sanad yang berarti; terangkat

dari bumi dan sesuatu yang kamu saling ketemu dari puncak gunung dan

mengambang dari dasar lalu berkumpul41. Dan menurut pemaknaan terminologinya

(ishthilâhiy) yang dikemukakan para muhaddits dari kata sanad, adalah yang berarti

jalan matan mata rantai sekumpulan perawi yang melakukan proses transfer matan

hadis dari sumbernya yang pertama, dan jalan ini dinamakan sanad.42

Kata sanad sendiri atau dalam penyusunan lafal Arab tertulis السند yang

menurut sistem pola pembentukan kata dalam tata bahasa Arab, dari urutan awal

berbentuk fi’il mâdhi dan fi’il mudhâri’ یسند-سند sanada-yasnudu yang secara

leksikal bermakna ishthilâhiy adalah mu’tamad (sandaran atau tempat bersandar,

tempat berpegang, yang dipercaya atau yang sah)43. Dikatakan demikian, karena

redaksi hadis atau matan itu bersandar kepadanya dan diperpegangi atas

السند: ماارتفع من الارض في قبل الجبل او الوادي41 lih. Ibnu Mandhur, Lisân al-‘Arab, jilid IV (Kairo-
Mesir: Dar al-Hadis, 1423 H./ 2003 M.), h. 703. Juga kata سند sering dimaknai serupa dalam
perbendaharaan kata bahasa Inggris, yaitu; bond (kontrak, perjanjian), authority ([pemegang]
kekuasaan), source (sumber, mata), prop (tiang, galang, tunggul). Ruhy al-Ba’labaky, Al-Mawrid; A
Modern Arabic-English Dictionary (Cet. IV; Beirut-Libanon: Dar ilmu li Malayin,1992), h. 647.
S. Wojowasito dan Tito Wasito W, Kamus Lengkap; Inggeris-Indonesia Indonesia-Inggeris (Cet. II;
Bandung: Penerbit Hasta, 1982), h.1-193.

. (jalan yang ditempuh menuju kepada sebuah redaksi hadis ) ,الطریق الموصل الى المتن42 Lih.
Syuhudi  Ismail, Pengantar Ilmu Hadis (Cet. X; Bandung-Indonesia: Penerbit Angkasa, 1994), h. 17.
Muhammad bin Muhammad Abu Syahbah, Al-Wasîth fi Ulûm wa Mushthalah al-Hadîts ( Jeddah-
Mekkah: Alam Marifah Press, 1403 H./ 1982 M.), h. 18. Lih. Nur al-Din ‘Itr, Manhaj al-Naqd fî Ulûm
al-Hadîts, h. 33.

43Kata yang dimaksud juga sering diartikan dengan, دعم، دعّم، سنّد , atau menopang,
menyangga. Atabik Ali dan A. Zuhdi Muhdlor, Kamus Kontemporer رى) (العص Arab-Indonesia, (Cet.
IX; Krapyak-Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1419 H./ 1998 M.), h. 1092.
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kebenarannya. Dengan kembali mempertegas, bahwa secara termionologi, definisi

sanad ialah; Silsilah atau mata rantai orang-orang yang menghubungkan kepada

matan hadis atau ( الرواة التي تتوصل إلیھا متن الحدیثسلسلة ).44 Silsilah dari orang-orang

yang dimaksudkan, adalah  rangkaian susunan orang orang yang berkepentingan

dalam meyampaikan materi hadis tersebut, sejak yang disebut orang pertama sampai

kepada Nabi saw., baik itu dalam bentuk perbuatan, perkataan dan pengakuan yang

berisikan materi atau redaksi kalimat dari matan hadis. Dengan pengertian di atas

maka sebutan sanad hanya berlaku pada serangkaian orang orang bukan dilihat dari

sudut pribadi secara perorangan. Jadi sanad adalah jalan yang menyampaikan kepada

matan hadis.45

Dalam contoh rangkaian sanad pada hadis tentang manisnya iman berikut ini,

yaitu:

لاَبَةَ عَنْ أَنَسِ حَدَّثنََا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثنََّى قَالَ حَدَّثنََا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ قَالَ حَدَّثنََا أَیُّوبُ عَنْ أَبِي قِ 
فِیهِ وَجَدَ حَلاَوَةَ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلاَثٌ مَنْ كُنَّ 
یمَانِ أَنْ یَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَیْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا وَأَنْ یُحِبَّ الْمَرْءَ لاَ یُحِبُّهُ إِلاَّ  لِلَّهِ وَأَنْ یَكْرَهَ أَنْ الإِْ

46یَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا یَكْرَهُ أَنْ یُقْذَفَ فِي النَّارِ 

44Justeru Nur al-Din ‘Itr memaknainya secara bahasa berdasarkan pengertian yang dilontarkan
ahli hadis, yaitu; حكایة رجال الحدیث الذین رووه واحدا عن واحد إلى رسول الله صلى الله علیھ وسلم. yang artinya adalah
merupakan cerita para periwayat hadis meriwayatkan satu persatu kepada Rasul saw. Nur al-Din ‘Itr,
Manhaj al-Naqd fi ‘Ulûm al-Hadîts, h.33.

45Nur al-Din ‘Itr, Manhaj al-Naqd fi ‘Ulûm al-Hadîts, h. 344.
46Berdasar dari hasil penelusuran dengan mengikuti kata حلاوة yang merujuk kata lain, yaitu

آمن maka data sebarang hadis ditemukan pada kitab hadis sebagai berikut: Sahih Bukhari, bab Iman 9,
14, bab Ikrah 1, bab Adab 42; Sahih Muslim, bab Iman 66; Sunan al-Nasa’i, bab Iman 3-4; Sunan Ibnu
Majah, bab Fitnah-fitnah 23 dan Musnad Ahmad jilid III, 103, 114, 172, 174, 230, 248, 275, 288. A. J.
Wensinck et J.P Mensing, Corcodance Et Indices de la Traditional Musulmane, terj. Muhammad Fuad
Abd al-Bâqiy, Al-Mu’jam al Mufahras li Alfâz al-Hadîs al-Nabawiy ( Leiden-Holland, E. J. Brill,
1965), hal. 110.



102

Artinya;

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna berkata, telah
menceritakan kepada kami Abdul Wahhab Ats Tsaqafi berkata, telah
menceritakan kepada kami Ayyub dari Abu Qilabah dari Anas bin Malik dari
Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Tiga perkara yang apabila
ada pada diri seseorang, ia akan mendapatkan manisnya iman: Dijadikannya
Allah dan Rasul-Nya lebih dicintainya dari selain keduanya. Jika ia mencintai
seseorang, dia tidak mencintainya kecuali karena Allah. Dan dia benci kembali
kepada kekufuran seperti dia benci bila dilempar ke neraka"

Contoh rangkaian sanad di atas atau yang menjadi jalan periwayatan hadis

yang dapat menghubungkan matan hadis yang diutarakan Nabi saw kepada Anas bin

Malik sebagai rawi pertama, kepada Abû Qilâbah, kemudian Abû Qilâbah sebagai

rawi kedua menyampaikan kepada Ayyûb, dan Ayyûb sebagai rawi ketiga

menyampaikan kepada al-Tsaqafy, dan al-Tsaqafy sebagai rawi keempat

menyampaikan kepada Muhammad Ibnu al-Mutsanna, hingga sampai kepada al-

Bukhari sebagai rawi terakhir.

Dalam bidang ilmu hadis pembahasan tentang sanad itu merupakan sandaran

asasi untuk mencapai tujuan utama dari maksud yang diinginkan, yang menjadi

neraca untuk menimbang yang sahih sebagai hadis yang diterima (makbûl) dan lemah

(dha’if) sebagai hadis yang ditolak (mardûd) 47. Andai kata salah seorang dalam

sanad-sanad itu ada yang fasik atau yang tertuduh dusta,  maka itu menjadi sebab

lemahnya sebuah hadis,  sehingga prioritas untuk dapat dijadikan hujah atau

argumentasi dalam menetapkan sebuah persoalan menyangkut masalah hukum

menjadi terkendala.48

47Nur al-Din ‘Itr, Manhaj al-Naqd fi ‘Ulûm al-Hadîts, h. 33.
48Persoalan ke-dha’if-an sebuah hadis dari sisi penerapan dimungkinkan terjadi, tetapi hadis

dha’if yang menyangkut persoalan keutamaan amal, terkait dengan dua hal yang menjadi
pertimbangan; Pertama, hukum tentang periwayatannya dan Kedua, hukum tentang pengamalannya.
Mahmud Thahan, Al-Minhaj al-Hadîts fi Mushthalah al-Hadîts (Cet. I; Riyadh-KSA: Dar al-Ma’rifat,
1425 H./ 2004 M.), h. 40.
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Disamping kata sanad, ada kata lain yang maknanya berdekatan dengan

sanad, dan merupakan pola bentukan dalam urutan tashrîf ishthilâhy, sebagai bentuk

mashdar, yaitu kata isnâd, musnad dalam bentuk ism al-mafuûl, dan musnid dalam

bentuk ism al-fâil.49 Pada pola isnâd menurut Ibnu Shalah sebagaimana yang di-

tahqîq oleh Nur al-Din ‘Itr, bahwa isnâd mempunyai arti yang sama dengan sanad,

tetapi menurut Nur al-Din ‘Itr dengan menunjukkan perbedaan diantara keduanya,

yaitu isnâd lebih menunjukkan kepada sistem dari proses periwayatan hadis yang

menjadi keistimewaan dan kekhususan yang bersumberkan dari agama Islam,

sedangkan sanad ialah susunan orang-orang yang berurutan meriwayatkan sebuah

redaksi materi hadis.50

Sementara pemaknaan yang berkonotasi dengan arti kata musnad ada tiga,

yaitu: Pertama, penamaan terhadap hadis-hadis yang termasuk dalam kategori marfû’

atau hadis dalam proses periwayatannya disandarkan langsung kepada Nabi saw,

yang rangkaian sanad-sanadnya dalam keadaan bersambung (muttasil)51. Kedua,

menjadi penamaan  kitab yang menghimpun hadis-hadis dengan sistem

penyusunannya berdasarkan kumpulan hadis dari  nama-nama sahabat dan melihat

urutan sahabat utama, seperti kitab musnad al-Thayâlis. Ketiga, kumpulan hadis yang

49Isnad atau إسناد yang berarti:
على رجال سند الحدیث، ویعرف فھو إضافة الحدیث ألى قائلھ، أي نسبتھ إلیھ. وقد یطلق أحدھما على الآخر، كما أنھما قد یطلقان

المراد بالقرائن.  
Nur al- Din’Itr, Manhaj al-Naqd fi ‘Ulûm al-Hadîts, h. 33.

50Abu Amr Usman al-Syahruzary, Ulûm al-Hadîts li Ibn al-Shalâh (Beirut-Libanon: Dar al-
Fikr, 1406 H./ 1986 M.), h. 255.

51Sering disebutkan dengan peristilahan al-hadîts al-musnad; ;(الحدیث المسند) ھ و ھو الله علی
مااتصل سنده مرفوعا إلى النبي صلى  Nur al-Din ‘Itr , Manhaj al-Naqd, Manhaj al-Naqd fi ‘Ulûm al-Hadîts,
h. 349.
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diriwayatkan dengan menyebutkan sanad-sanadnya secara lengkap, seperti kitab

musnad Ahmad bin Hanbal.52

Kritik yang dilakukan terhadap periwayat hadis biasanya menitikberatkan dari

segi tingkat kualitas pribadi atau moral yang lurus (‘adâlah) maupun kapasitas

intelektualnya atau akal yang cerdas (dhabth). Periwayat dikategorikan memenuhi

segi kualitas pribadi (‘âdil dan ‘adâlah), bila telah; 1). Beragama Islam, 2) Mukallaf,

3) Melaksanakan ketentuan agama [Islam], dan 4) Memelihara Muru’ah, yang sejalan

dengan patokan norma tentang orang jujur yang dapat diterima pemberitaannya.

Sedang pemenuhan segi kapasitas intelektual (dhabth) adalah:1) Hafal dengan

sempurna hadis yang diterimanya, 2) Mampu menyampaikan dengan baik hadis yang

dihafalnya itu kepada orang lain; 3) Mampu memahami dengan baik hadis yang

dihafalnya itu53. Periwayat yang memiliki kualitas pribadi dan kapasitas intelektual di

atas, dapat dipandang jujur atau dipercaya (tsiqah) yakni kompeten. Sedang

periwayat yang memiliki kualitas pribadi yang baik (‘âdil) saja, namun masih

menunjukkan tanda tanda kesan kecerobohan, disebutkan dengan shaduq. Dengan

telah dilakukannya penilaian segi kualitas pribadi dan kapasitas intelektualnya, maka

keaslian hadis telah dapat diperoleh melalui rentetan dari jalur sanad.

Di antara ilmu yang terkait secara langsung dalam memahami sanad dan seluk

belutnya dari sisi pembatasan terhadap orang-orang yang terlibat dalam penerimaan

dan penyampaian hadis, dan sisi kepantasannya berdasarkan penilaian yang telah

52Muhammad Abd Rahman al-Mubarkafury, Muqaddimah Tuhfat al-Ahwadzy; Syarh Jâmi’
al-Turmudzy, Jilid I (Beirut-Libanon: Dar al-Fikr, t. th), h. 66.

53Jalaluddin Abdurrahman al-Suyuthiy, Tadrîb al-Râwîy fi Syarh Taqrîb al-Nawawîy, jilid I
(Beirut-Libanon: Dar al-Kitab al-Arabi, 1414 H./ 1993 M.), h. 254.
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disepakati para ulama hadis. Dan pembahasan ini terkait dengan ‘ilm al-thabaqât dan

‘ilm al-jarh wa al-ta’dîl.

1. ‘Ilm al-Thabaqât

Ibn Shalah menyebutkannya sebagai pengetahuan yang mengarahkan kepada

kegiatan sangat penting  dalam membuka cacat dengan alasan ketidaktahuan antara

satu dari para penyusung dengan yang lainnya54. Atau pengetahuan ini menjadi

penting karena terkadang dua orang sepakat terhadap sebuah lafad,  kemudian

menyangka yang lain menjadi bagian salah satu dari keduanya, sehingga di sinilah

diperlukan untuk membedakan dengan jalan mengetahui tingkat-tingkatannya atau

thabaqât55. Dan mengemukakan definisi yang diungkapkan sebagian ahli hadis atau

ulama yang berkompeten di bidang hadis dengan menyebutkan sebagai sekumpulan

orang (suatu jamaah), yang umumnya sebaya, dan berserikat dalam menerima

pelajaran dari seorang guru (sama-sama belajar kepada seorang guru)56. Dan

membandingkan definisi thabaqat secara etimologis yang berarti sekelompok orang

yang serupa pada suatu sifat dari beberapa sifat yang ada57. Dan pengetahuan ini

membutuhkan pengetahuan yang terkait dengan hari dan tahun kelahiran, kematian,

siapa orang-orang yang mengambil darinya dan siapa yang memperoleh dari mereka58

54Abu Amr Usman bin Abdurrahman al-Syahruzauriy, Ulûm al-Hadîts li Ibn al-Shalah
(Beirut-Libanon: Dar al-Fikr al-Maashir, 1406 H./ 1989 M.), h. 338.

55Dalam pengertian bahasa disebutkan dengan: القوم المتاشبھون  atau sekumpulan orang yang
serupa, sedangkan dari segi istilah, adalah: و واشتركوا في الأخذ عن الشیوخ بأن یكون شیوخ ھذا ھم شیوخ الأخر، أ
یقاربوا شیوخھ  قوم تقاربوا في السن، Muhammad bin Muhammad Abu Syahbat, Al-Wasîth fî Ulûm wa
Mushthalah al-Hadîts (Jeddah-KSA: Alam al-Ma’rifat, 1403 H./ 1982 M.), h. 684.

56Muhammad Hasbi al-Shiddiq, Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis, edisi ketiga (Cet. VIII;
Hayam Wuruk-Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2013), h. 205

57Nur al-Din ‘Itr, Manhaj al-Naqd fi ‘Ulûm al-Hadîts, h. 145.
58Nur al-Din ‘Itr, Manhaj al-Naqd fi ‘Ulûm al-Hadîts, h. 339.
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Dan manfaat yang dapat diperoleh dari pengetahuan ini adalah, mampu

mengungkap dengan jelas dan mengidentifikasi gejala tadlîs59 yang terjadi pada sanad

dan mampu mengetahui dengan benar hakikat yang dimaksud dari pertalian

‘an’anat60, apakah memiliki tujuan yang memberi faedah dan telah terjadi

persambungan atau terputus dalam jalur periwayatan.

2. ‘Ilm al-Jarh wa al-Ta’dîl

Sebagai salah satu pengetahuan yang sangat penting dan memuat pelbagai

keadaan para perawi dari sisi keteguhannya dan kelemahannya dengan lafad lafad

tertentu dan khusus, yang memiliki petunjuk petunjuk yang ditentukan oleh para

ulama dan tingkatan tingkatan lafad yang dijadikan para ulama dalam menelusuri

para perawi dan memberikan penetapan terhadap perawi melalui lafad lafad yang

disematkan61. Meskipun pada awalnya pengetahuan yang sangat penting ini termasuk

cakup bahasan lain, yaitu; ‘ilm rijâl al-hadîts, tetapi dalam penerapannya terlihat

59Keterkaitan yang muncul dengan jelas terjadi pada sanad, jika seorang perawi meriwayatkan
dari orang semasa dengannya dan tidak pernah bertemu, atau dari orang yang pernah bertemu namun
belum pernah mendengar darinya, dengan bentuk yang menyangkakan pernah mendengarnya, seperti
mengatakan; قال فلان، عن فلان ، أن فلان فعل  كذا كذ dan kalau mengatakan terhadap sesuatu yang belum
pernah didengarnya, seperti mengatakan; حدثني أو سمعت  atau dengan bentuk nyata apapun yang tidak
memungkinkan, maka tentu hal itu adalah dusta, karena bercerita dengan pendengaran yang belum
pernah didengarnya dan pasti beritanya ditolak. Muhammad Ajjaj al-Khathib, Ushul al-Hadîts;
‘Ulumuhu wa Mushthalahuhu, h. 341.

60Merupakan pertalian isnad yang terdapat di dalamnya bentuk (لان ن ف لان ع yang ,(ف bisa
dikatakan bahwasanya, termasuk mursal sampai jelas persambungannya, dengan syarat bahwa tidak
adanya mu’an’an itu dalam keadaaan mudallas dan terjadinya potensi pertemuan terhadap orang yang
disandarkan oleh ‘an’anat kepada mereka antara sebagian dengan yang lainnya. Muhammad Ajjaj al-
Khathib, Ushul al-Hadîts; ‘Ulumuhu wa Mushthalahuhu, h. 356.

61Berdasar dari definisi yang disebutkan tentang ‘ilm al-jarh wa al-ta’dîl, seperti berikut ini:
علم یتنوال أحوال الرواة من حیث او علم یبحث فیه عن جرح الرواة وتعدیلهم بألفاظ مخصوصة وعن مراتب تلك الألفاظ

لها مدلولاتها عند العلماء، ومراتب تلك الألفاظ، استطاع العلماء من خلاله تتبع الرواة، والحكم توثیقهم أو تضعیفیهم بألفاظ مخصوصة
علیهم بما هم أهله...

Muhammad Hasbi al-Shiddiq, Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis, edisi ketiga (Cet. VIII; Hayam
Wuruk-Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2013), h. 115. Muhammad Ali al-Qasimiy, Dirâsât fî
Manhaj al-Naqd ‘ind al-Muhadditsîn ( Amman-Jordaniah: Dar al-Nafâis, t. th), h. 250
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lebih kompleks dan aplikatif. Maka pada saat yang sama disepakati oleh para ulama

hadis menjadikannya sebagai pengetahuan yang berdiri sendiri dengan nama ‘ilm al-

jarh wa al-ta’dîl.62

Dalam memahami lebih lanjut, Nur al-Din ‘Itr memaparkan definisi setiap

kata dari rangkaian penamaan ilmu tersebut menurut ahli hadis atau muhadditsîn,

sebagai berikut;

هطث بما یسلب او یخل بعدالته أو ظبالجرح عند المحدثین : هو الطعن في راوي الحدی
Artinya, (al-jarh itu menurut para ahli hadis, adalah; cercaan yang ditujukan kepada

perawi hadis terhadap sesuatu yang mencoleng dan menembus ke-adâlah-annya atau

ke-dhabith-annya). Sedangkan ta’dîl adalah kebalikan dari jarh, yaitu;

العدل : هو تزكیة الراوي والحكم علیه بأنه عدل او ضابط
Artinya, (al-Adl itu penyucian seorang perawi dan penetapan atasnya, bahwa perawi

itu termasuk kategori adl atau dhabt).

Maka kesimpulan yang dipahami terlebih dahulu tentang ‘ilm al-jarh wa al-

ta’dîl, adalah merupakan sebuah perimbangan dalam menilai dan menjadi tolak ukur

terhadap para perawi hadis ( ثرجال الحدی ), yang menambah skala timbangan seorang

perawi, sehingga dapat diterima, begitu juga yang meringankan, maka pasti akan

ditolak, dari situ seorang pengkaji akan mengetahui seorang perawi yang diterima

hadisnya dan memiliki kemampuan membedakannya dari seseorang yang tidak

diterima hadisnya.63 Diskursus yang melibatkan cara penilaian dengan menggunakan

lafad-lafad tertentu diakui menjadi metode yang paling mumpuni dalam menetapkan

kedudukan seorang perawi yang beimplikasi terhadapa riwayat yang disampaikannya.

62Muhammad Ali al-Qasimiy, Dirâsât fî Manhaj al-Naqd ‘ind al-Muhadditsîn, h. 250.
63Nur al-Din ‘Itr, Manhaj al-Naqd fi ‘Ulûm al-Hadîts, h, 92
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Namun tentu patut menjadi perhatian tentang penggunaan lafad-lafad dalam

memberikan penilain terhadap perawi, yang berkonotasi dan tidak menimbulkan

‘denotasi’, dengan menggunakan lafad-lafad yang mungkin selama ini terlepas dari

hasil konvensi.64

C. Metode Kritik Matan

Yang menarik untuk dipermasalahkan dalam memahami metode kritik matan,

ketika sumber sumber tulisan yang dituangkan para ulama hadis masih sangat sulit

ditemukan secara langsung dan menjadikannya sebagai kajian yang mengarahkan

kepada kegiatan yang bersifat riset dan memiliki sistem standar prosedur penelitian

yang diperpedomani layaknya dalam melakukan  penelitian terhadap sanad.65

Keterkaitan yang mengemuka dalam pembacaan sementara penyusun, yang

bersinggungan langsung dengan latar belakang sejarah dan menjadi gambaran

historitas mengenai keberadaan sinyal yang disinyalemen tentang pentingnya sebuah

metode yang matang tentang kritik matan hadis terlihat, ketika kaum Syiah (baca:

syi’iyyîn) menolak semua hadis yang tidak bermuatan tawâtur bi lafadz, tentu dengan

alasan yang sangat dapat diterima akal sehat, misalnya karena kepentingan politik,

etnik dan bahkan yang bersifat mengagungkan seseorang.66

64Kadar lafad yang disematkan pada setiap perawi, tentu berbeda dan di sinilah menjadi hak
penilai dalam menentukan lafad-lafad yang menjadi hasil konvensi, setelah syarat-syarat terpenuhi
dalam melakukan kegiatan pengkajian yang bersifat kritik sanad dengan menggunakan metode al-jarh
dan ta’dîl. Nur al-Din ‘Itr, Manhaj al-Naqd fi ‘Ulûm al-Hadîts, h. 96 dan 106.

65Ini juga didasarkan kepada pandangan para ahli hadis bahwasanya kritikan mereka terhadap
hadis mengacu kepada dua sisi penting, pertama: kajian terhadap para periwayat dan kedua: kajian
terhadap matan dari sudut pemikiran, jika keadaan memungkinkan. Mustafa al-A’dhamy, Manhaj al-
Naqd ‘inda al-Muhadditsîn; Nasyatuhu wa Târîkhuhu, Edisi Lux (Cet. III; Riyadh-KSA: Maktab al-
Kautsar, 1410 H./ 1990.), h. 20.

66Berdasar dari keteguhan mereka dengan hadis yang berasal dari periwayatan melalui jalan
para Imam mereka atau dari siapa yang termasuk dari golongan mereka dan meminta para
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Sampai sejauh mana kepentingan melakukan kritik matan, tidaklah dapat

seutuhnya dipisahkan dari kepentingan kaum muslim sejak era sahabat yang memiliki

kapabilitas nilai kemulian yang tinggi dan orientasi penuh semangat yang

mengarahkan kepada keridaan tuhan dengan usaha aktifitas kritik terhadap sanad,

maka mereka melakukan pembahasan dengan kajian yang mendalam tentang para

perawi dari sisi ke-adâla-annya, kemudian melanjutkan dengan melakukan pengujian

dari sisi ke-dhabit-annya, dan berdasarkan dari situlah mereka juga

memperbincangkan tentang  tata cara menilai sanad melalui aspek peng-ta’dîl-an,

peng-tajrîh-an, peng-tautsîq-an dan peng-tadhiîf-an.67

Bagaikan dua sisi mata uang perkembangan dari proses periwayatan yang

menjadi orientasi kaum muslim terhadap hadis yang telah dirintis era para sahabat

dan bertambahnya jumlah mata rantai perawi dalam sistem isnad (al-isnâd), sehingga

para ulama mulai membahas tentang rentetan sanad hadis dari sisi ketersambungan

dan keterputusannya dengan tetap menjadikan dasar dari kekhawatiran adanya salah

satu dari nama para perawi (al-ruwât) dalam mata rantai isnad yang mungkin tidak

termasuk dalam mata rantai periwayatan.68

pendukungnya karena siapa yang tidak mendukung Ali, maka bukan menjadi bagian dari keluarga
yang tsiqah. Muhammad al-Khudriy, Târikh al-Tasyri’ al-Islâmiy, Edisi Indonesia (Cet. VII;
Surabaya-Jatim: Maktab Dar Ihya, 1410 H./ 1981 M.), h 198.  Juga yang dijadikan dasar argumen
terhadap tuduhan yang dialamatkan kepada Imam Syafi’i tentang keterlibatan beliau dengan kaum
Syiah. Muhammad Abu Zahrah, Muhammad Abu. Al-Syâfi’i; Hayâtuh wa Ashruh-Arâ’uh wa Fiqhuh
Beirut-Libanon: Dar al-fikr al-Araby, 1367 H./ 1948), h. 22.

67Shalahuddin al-Adlaby, Manhaj Naqd ‘inda ‘Ulamâ’ al-Hadîts al-Nabawiy (Cet. I; Beirut-
Libanon:Dar al-Afaq al-Jadidah, 1403 H./ 1983 M.), h. 10.

68Memang bukan dalam waktu bersamaan ketika proses penyebaran periwayatan hadis yang
menjadi ciri khas priode para tabiin atau sahabat kecil (‘ahd shigâr al-shahâbat) terjadi begitu massive,
di bawah kendali Muawiyah bin Abu Sufyan, yang didasarkan pada perluasan wilayah pemerintahan
Islam dan tingkat kebutuhan hidup yang semakin banyak dan meningkat, khususnya tentang tata kelola
wilayah, bertambahnya jumlah pemeluk agama Islam dan permasalahan hukum yang dihadapi serta
sejumlah persoalan internal antara Khawarij dan Syiah, yang ditandai dengan suburnya penyebaran
hadis yang terindikasi dusta. Muhammad al-Khudriy Beik, Târikh al-Tasyri’ al-Islâmiy, h 137- 138.
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Ilmu-ilmu menurut sumber penemuannya didasarkan pada dua, yaitu; akal dan

wahyu. Ilmu syariat Islam harus disandarkan kepada wahyu (al-Qur’an dan Sunnah),

dimana jalan untuk mengetahuinya dengan wahyu, sehingga ilmu-ilmu wahyu

menghendaki kesahihan wahyu demi kepentingan kepastian riwayat, maka al-Qur’an

tidak terkait dengan metode kritik untuk kesahihan riwayat karena dinukil dengan

proses tawâtur, maka pasti qath’iu al-wurûd, menurut konsensus yang telah menjadi

kesepakatan para ulama (baca: ijmâ al-ulamâ). Sedangkan hadis atau sunnah  proses

dan prosedur periwayatan yang dilalui tidak mutâwatir kecuali sedikit saja, dan

kebanyakan diriwayatkan dengan sanad-sanad yang membutuhkan koreksi untuk

mengetahui kesahihannya dari sakit , sehingga apabila terwujud kriteria dan syarat-

syarat kaidah kesahihan, maka pasti diterima dan yang tidak cukup kaidah syarat

dengan hilangnya satu syarat maka ditolak, karena kebanyakan hadis-hadis nabi

dhanni wurûd.

Justeru dalam melakukan penilaian sebuah hadis dengan kaidah-kaidah

kesahihan yang terhimpun dari, persambungan sanad, sifat keadilan setiap perawi,

kemampuan hafalan, tidak ditemukannya cacat dan janggal pada redaksi matan hadis

Kritik matan termasuk kajian tidak populer dilakukan oleh para ahli hadis dari pada

kritik sanad hadis. hal ini disebabkan tradisi penyampaian hadis secara lisan mulai

dari generasi sahabat sampai generasi tabi’ tabi’in. tepatnya pada tahun ke 86 hijriah

pada masa khalifah Umar bin Abdul Aziz memerintahkan setiap gubernur untuk

mencari para ahli agar dapat para ahli hadis tersebut menuliskan setiap hadis yang

dihapal untuk dicatat dan dibukukan secara resmi. Mengingat, setiap susunan kata

dan kandungan hadis dalam sebuah kalimat, tidak bisa dinyatakan sebagai hadis,

apabila tidak ditemukan rangkaian rawi yang sampai kepada Nabi Saw.
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1. Kritik Matan masa Nabi saw.

Menggambarkan situasi yang terjadi pada masa awal, sampai tradisi kritik

hadis muncul, tentunya bermula sejak era Nabi saw, di saat yang bersamaan juga

dimulai perbincangan dengan  menceritakan tentang keadaan salah seorang sahabat

Nabi saw, yang bernama Umar bin Khattâb r.a.69, yang dikenal dengan gelaran yang

sangat fenomenal sebagai amîr al-mu’minîn, yang takkala menerima berita dari

seseorang, bahwa Nabi saw. telah menceraikan istri istrinya, seketika itu, Umar

langsung melakukan pengecekan tentang berita yang dimaksudkan tersebut kepada

Nabi saw. dan kemudian menerima jawaban yang penuh kepastian, ‘tidak’, jawab

Nabi saw. dan setelah mendengarkan jawaban yang keluar dari mulut seorang Nabi

saw., maka Umar r.a. akhirnya mengetahui, bahwa Rasul saw hanya bersumpah untuk

tidak menggauli istri istrinya selama sebulan.70

Penggambaran yang terjadi tentang kritik matan pada masa Nabi saw, adalah

merupakan bentuk upaya komfirmasi yang dilakukan para sahabat untuk menemukan

keteguhan terhadap berita yang bersiliwerang, yang hanya dipastikan oleh Nabi saw,

sekaigus yang paling mengetahui persoalan, apatah lagi jika terkait langsung dengan

wahyu al-Qur’an. Dan terkait masalah ini, setelah penyusun melakukan kajian teks

dengan menggunakan metode takhrij hadis, maka ditemukan data terkait kronologi

hadis sebagai berikut: 71

69Sebagai salah seorang sahabat utama dari Nabi saw., yang memiliki nama lengkap, yaitu:
العزي بن رباح بن عبد االله بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب ویكني أبا حفصهو عمر بن الخطاب بن نفیل بن عبد 

Abdurrahmn bin ‘Ali Ibn al-Jauzy Abu al-Farj, Munâqib Amîr al-Mu’minîn ‘Umar ibn al-Khattâb
(Cet. III; Beirut-Libanon: Dâr al-Kutûb al-‘Ilmiyah, 1047 H./ 1978 M.), h. 14.

70Salah satu kasus rumah tangga yang dialami Nabi saw., yang diabadikan dengan baik dan
sempurna dalam sebuah hadis.

71Dan varian hadis Nabi saw., yang tertuang berdasarkan petunjuk redaksi lengkap di atas
dapat ditelusuri lebih lanjut, dengan petunjuk kata مشربة . maka data yang ditemukan yaitu: Sahih
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عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثنََا یَحْیَى بْنُ بُكَیْرٍ حَدَّثنََا اللَّیْثُ عَنْ عُقَیْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُبَیْدُ اللَّهِ بْنُ 
أَسْأَلَ عُمَرَ لَمْ أَزَلْ حَرِیصًا عَلَى أَنْ بْنِ أَبِي ثَوْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ 

إِنْ [هُ لَهُمَارَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ الْمَرْأَتیَْنِ مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اللَّتیَْنِ قَالَ اللَّ 
زَ حَتَّى جَاءَ فَحَجَجْتُ مَعَه فَعَدَلَ وَعَدَلْتُ مَعَهُ ]تتَُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا دَاوَةِ فَتبََرَّ بِالإِْ

أَ فَقُلْتُ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ مَنْ الْمَرْأَتاَنِ مِنْ أَزْوَاجِ  دَاوَةِ فَتَوَضَّ النَّبِيِّ صَلَّى فَسَكَبْتُ عَلَى یَدَیْهِ مِنْ الإِْ
فَقَالَ وَا ]إِنْ تتَُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا[مَااللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اللَّتَانِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ 

ارٌ لِي عَجَبِي لَكَ یَا ابْنَ عَبَّاسٍ عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ ثمَُّ اسْتقَْبَلَ عُمَرُ الْحَدِیثَ یَسُوقُهُ فَقَالَ إِنِّي كُنْتُ وَجَ 
وَهِيَ مِنْ عَوَالِي الْمَدِینَةِ وَكُنَّا نَتنََاوَبُ النُّزُولَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى مِنْ الأْنَْصَارِ فِي بَنِي أُمَیَّةَ بْنِ زَیْدٍ 

الأَْمْرِ وَغَیْرِهِ وَإِذَا اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَیَنْزِلُ یَوْمًا وَأَنْزِلُ یَوْمًا فَإِذَا نَزَلْتُ جِئْتُهُ مِنْ خَبَرِ ذَلِكَ الْیَوْمِ مِنْ 
مْ نِسَاؤُهُمْ لَ مِثْلَهُ وَكُنَّا مَعْشَرَ قُرَیْشٍ نَغْلِبُ النِّسَاءَ فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى الأَْنْصَارِ إِذَا هُمْ قَوْمٌ تَغْلِبُهُ نَزَلَ فَعَ 

تُ أَنْ تُرَاجِعَنِي فَطَفِقَ نِسَاؤُنَا یَأْخُذْنَ مِنْ أَدَبِ نِسَاءِ الأْنَْصَارِ فَصِحْتُ عَلَى امْرَأَتِي فَرَاجَعَتْنِي فَأَنْكَرْ 
نَهُ وَإِنَّ إِحْدَاهُنَّ فَقَالَتْ وَلِمَ تنُْكِرُ أَنْ أُرَاجِعَكَ فَوَاللَّهِ إِنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ لیُرَاجِعْ 

مِنْهُنَّ بِعَظِیمٍ ثمَُّ جَمَعْتُ عَلَيَّ ثِیَابِي فَدَخَلْتُ لَتَهْجُرُهُ الْیَوْمَ حَتَّى اللَّیْلِ فَأَفْزَعَنِي فَقُلْتُ خَابَتْ مَنْ فَعَلَ 
تَّى اللَّیْلِ عَلَى حَفْصَةَ فَقُلْتُ أَيْ حَفْصَةُ أَتُغَاضِبُ إِحْدَاكُنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ الْیَوْمَ حَ 

مَنُ أَنْ یَغْضَبَ اللَّهُ لِغَضَبِ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ نَعَمْ فَقُلْتُ خَابَتْ وَخَسِرَتْ أَفَتَأْ 
هْجُرِیهِ فَتَهْلِكِینَ لاَ تَسْتَكْثِرِي عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ وَلاَ تُرَاجِعِیهِ فِي شَيْءٍ وَلاَ تَ 

نَّكِ أَنْ كَانَتْ جَارَتُكَ هِيَ أَوْضَأَ مِنْكِ وَأَحَبَّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَاسْأَلِینِي مَا بَدَا لَكِ وَلاَ یَغُرَّ 
وْمَ نَوْبَتِهِ فَرَجَعَ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یُرِیدُ عَائِشَةَ وَكُنَّا تَحَدَّثْنَا أَنَّ غَسَّانَ تنُْعِلُ النِّعَالَ لِغَزْوِنَا فَنَزَلَ صَاحِبِي یَ 

فَضَرَبَ بَابِي ضَرْبًا شَدِیدًا وَقَالَ أَنَائِمٌ هُوَ فَفَزِعْتُ فَخَرَجْتُ إِلَیْهِ وَقَالَ حَدَثَ أَمْرٌ عَظِیمٌ قُلْتُ عِشَاءً 
سَاءَهُ مَ نِ مَا هُوَ أَجَاءَتْ غَسَّانُ قَالَ لاَ بَلْ أَعْظَمُ مِنْهُ وَأَطْوَلُ طَلَّقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّ 

Bukhari, bab Tafsir surah, 66, 2 , bab Âhad, 3; Sahih Muslim, bab Radâa’, 97, 98, 101, [bab Thalâq,
32, 33, 36]; Sunan Abu Daud, bab Adab, 135; dan Musnad Ahmad bin Hanbal, juz I, 303, juz III, 200.
A. J. Wensinck, Concordance et Indices de la Tradition Musulmane, dialihbahasakan oleh Muhammad
Fuad Abdul al-Baqi’ dengan judul Mu’jam al-Mufahras li Alfadz al-Hadis al-Nabawy, jilid III
(Leiden-Holland: E.J. Brill, 1969), h. 95.
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قَالَ قَدْ خَابَتْ حَفْصَةُ وَخَسِرَتْ كُنْتُ أَظُنُّ أَنَّ هَذَا یُوشِكُ أَنْ یَكُونَ فَجَمَعْتُ عَلَيَّ ثِیَابِي فَصَلَّیْتُ 
عَلَى حَفْصَةَ لَهُ فَاعْتَزَلَ فِیهَا فَدَخَلْتُ مَشْرُبَةً صَلاَةَ الْفَجْرِ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَدَخَلَ 

وَسَلَّمَ قَالَتْ لاَ فَإِذَا هِيَ تَبْكِي قُلْتُ مَا یُبْكِیكِ أَوَلَمْ أَكُنْ حَذَّرْتُكِ أَطَلَّقَكُنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ 
بْكِي بَعْضُهُمْ فَجَلَسْتُ مَعَهُمْ قَلِیلاً فَخَرَجْتُ فَجِئْتُ الْمِنْبَرَ فَإِذَا حَوْلَهُ رَهْطٌ یَ الْمَشْرُبَةِ أَدْرِي هُوَ ذَا فِي

الَّتِي هُوَ فِیهَا فَقُلْتُ لِغُلاَمٍ لَهُ أَسْوَدَ اسْتَأْذِنْ لِعُمَرَ فَدَخَلَ فَكَلَّمَ الْمَشْرُبَةَ ثُمَّ غَلَبَنِي مَا أَجِدُ فَجِئْتُ 
ذَكَرْتُكَ لَهُ فَصَمَتَ فَانْصَرَفْتُ حَتَّى جَلَسْتُ مَعَ الرَّهْطِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ ثمَُّ خَرَجَ فَقَالَ 

الْمِنْبَرِ ثمَُّ الَّذِینَ عِنْدَ الْمِنْبَرِ ثمَُّ غَلَبَنِي مَا أَجِدُ فَجِئْتُ فَذَكَرَ مِثْلَهُ فَجَلَسْتُ مَعَ الرَّهْطِ الَّذِینَ عِنْدَ 
قُلْتُ اسْتَأْذِنْ لِعُمَرَ فَذَكَرَ مِثْلَهُ فَلَمَّا وَلَّیْتُ مُنْصَرِفًا فَإِذَا الْغُلاَمُ یَدْعُونِي غَلَبَنِي مَا أَجِدُ فَجِئْتُ الْغُلاَمَ فَ 

حَصِیرٍ قَالَ أَذِنَ لَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَدَخَلْتُ عَلَیْهِ فَإِذَا هُوَ مُضْطَجِعٌ عَلَى رِمَالِ 
مَالُ بِجَنْبِهِ مُتَّكِئٌ عَلَى وِسَادَةٍ مِنْ أَدَمٍ حَشْوُهَا لِیفٌ فَسَلَّمْتُ عَلَیْ لَیْسَ بَیْنَهُ  هِ وَبَیْنَهُ فِرَاشٌ قَدْ أَثَّرَ الرِّ

سُ یَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ ثُمَّ قُلْتُ وَأَنَا قَائِمٌ طَلَّقْتَ نِسَاءَكَ فَرَفَعَ بَصَرَهُ إِلَيَّ فَقَالَ لاَ ثمَُّ قُلْتُ وَأَنَا قَائِمٌ أَسْتأَْنِ 
فَتَبَسَّمَ النَّبِيُّ رَأَیْتَنِي وَكُنَّا مَعْشَرَ قُرَیْشٍ نَغْلِبُ النِّسَاءَ فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى قَوْمٍ تَغْلِبُهُمْ نِسَاؤُهُمْ فَذَكَرَهُ 

نَّكِ أَنْ كَانَتْ جَارَتُكِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ ثمَُّ قُلْتُ لَوْ رَأَیْتنَِي وَدَخَلْتُ عَ  لَى حَفْصَةَ فَقُلْتُ لاَ یَغُرَّ
سْتُ حِینَ هِيَ أَوْضَأَ مِنْكِ وَأَحَبَّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یُرِیدُ عَائِشَةَ فَتبََسَّمَ أُخْرَى فَجَلَ 

فَوَاللَّهِ مَا رَأَیْتُ فِیهِ شَیْئًا یَرُدُّ الْبَصَرَ غَیْرَ أَهَبَةٍ ثَلاَثَةٍ فَقُلْتُ رَأَیْتُهُ تبََسَّمَ ثُمَّ رَفَعْتُ بَصَرِي فِي بَیْتِهِ 
ومَ وُسِّعَ عَلَیْهِمْ وَأُعْطُوا الدُّنْیَا وَهُمْ لاَ یَ  تِكَ فَإِنَّ فَارِسَ وَالرُّ عْبُدُونَ اللَّهَ وَكَانَ ادْعُ اللَّهَ فَلْیُوَسِّعْ عَلَى أُمَّ

لَتْ لَهُمْ طَیِّبَاتُهُمْ فِي الْحَیَاةِ الدُّنْیَا فَ مُتَّكِئًا فَ  قُلْتُ یَا قَالَ أَوَفِي شَكٍّ أَنْتَ یَا ابْنَ الْخَطَّابِ أُولَئِكَ قَوْمٌ عُجِّ
حِینَ أَفْشَتْهُ رَسُولَ اللَّهِ اسْتَغْفِرْ لِي فَاعْتَزَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ الْحَدِیثِ 

نَ عَاتبََهُ حَفْصَةُ إِلَى عَائِشَةَ وَكَانَ قَدْ قَالَ مَا أَنَا بِدَاخِلٍ عَلَیْهِنَّ شَهْرًا مِنْ شِدَّةِ مَوْجِدَتِهِ عَلَیْهِنَّ حِی
شَةُ إِنَّكَ أَقْسَمْتَ أَنْ لاَ اللَّهُ فَلَمَّا مَضَتْ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ فَبَدَأَ بِهَا فَقَالَتْ لَهُ عَائِ 

هُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ تَدْخُلَ عَلَیْنَا شَهْرًا وَإِنَّا أَصْبَحْنَا لِتِسْعٍ وَعِشْرِینَ لَیْلَةً أَعُدُّهَا عَدا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّ 
قَالَتْ عَائِشَةُ فَأُنْزِلَتْ آیَةُ التَّخْیِیرِ فَبَدَأَ بِي الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ وَكَانَ ذَلِكَ الشَّهْرُ تِسْعًا وَعِشْرِینَ 

لَ امْرَأَةٍ فَقَالَ إِنِّي ذَاكِرٌ لَكِ أَمْرًا وَلاَ عَلَیْكِ أَنْ لاَ تَعْجَلِي حَتَّى تَسْتأَْمِرِي أَبَوَیْكِ قَالَ  تْ قَدْ أَعْلَمُ أَنَّ أَوَّ
]یَا أَیُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَِزْوَاجِكَ إِلَى قَوْلِهِ عَظِیمًا[كَ ثُمَّ قَالَ إِنَّ اللَّهَ قَالَ أَبَوَيَّ لَمْ یَكُونَا یَأْمُرَانِي بِفِرَاقِ 
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لَتْ فَقُلْنَ مِثْلَ مَا قَاقُلْتُ أَفِي هَذَا أَسْتَأْمِرُ أَبَوَيَّ فَإِنِّي أُرِیدُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الآْخِرَةَ ثُمَّ خَیَّرَ نِسَاءَهُ 
عَائِشَةُ 

Artinya;

Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair telah menceritakan kepada
kami Al Laits dari 'Uqail dari Ibnu Syihab berkata, telah menceritakan
kepadaku 'Ubaidullah bin 'Abdullah bin Abu Tsaur dari 'Abdullah bin 'Abbas
radliallahu 'anhuma berkata: "Aku selalu antusias untuk bertanya kepada 'Umar
tentang dua wanita diantara isteri-isteri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam yang
Allah berfirman kepada keduanya: ("Jika kamu berdua bertaubat kepada Allah,
maka sesungguhnya hati kamu berdua telah condong (untuk menerima
kebaikan) …QS At-Tahrim 4). Maka aku kunjungi dia namun dia menghindar
dan aku susul dia dengan membawa kantong terbuat dari kulit berisi air hingga
dia datang, lalu aku tuangkan air dari kantong air tadi keatas kedua tangannya
hingga dia berwudhu' lalu aku tanya: "Wahai amirul mu'minin, siapakah dua
wanita dari isteri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam yang Allah berfirman
kepadanya ("Jika kamu berdua bertaubat kepada Allah, maka sesungguhnya
hati kamu berdua telah condong (untuk menerima kebaikan) …), maka dia
menjawab: "Aku heran kepadamu wahai Ibnu 'Abbas!, dia adalah 'Aisyah dan
Hafshah". Kemudian 'Umar menyebutkan hadits, katanya: "Aku dan tetanggaku
dari Anshar berada di desa Banu Umayyah bin Zaid, termasuk suku
kepercayaan di Madinah dan kami saling bergantian menemui Rasul shallallahu
'alaihi wasallam. Sehari aku yang menemui Beliau shallallahu 'alaihi wasallam,
hari lain dia yang menemui Beliau shallallahu 'alaihi wasallam. Jika giliranku
menemui Beliau, aku menanyakan seputar wahyu yang turun hari itu dan
perkara lainnya. Dan jika giliran tetangguku itu, ia pun melakukan hal sama.
Kami adalah kaum Quraisy yang bisa menundukkan para isteri, hingga ketika
kami mendatangi Kaum Anshar, ternyata mereka adalah sebuah kaum yang
ditundukkan oleh isteri-isteri mereka. Lalu isteri-isteri kami segera saja meniru
kebiasaan wanita Anshar tersebut. Suatu hari aku nasehati isteriku tapi dia
membantahku dan aku larang dia membantahku tapi dia berkata: "Kenapa kamu
melarang aku membantahmu? Demi Allah, sesungguhnya hari ini isteri-isteri
Nabi Shallallahu 'alaihiwasallam telah membantah Beliau bahkan seorang dari
mereka tidak berbicara kepada Beliau hingga malam hari". Aku kaget
mendengar itu lalu aku katakan: "Sangat celakalah diantara kalian orang yang
berbuat hal seperti ini". Kemudian aku bergegas untuk menemui Hafshah lalu
aku bertanya: "Wahai Hafshah, apakah salah seorang dari kalian hari ini telah
membantah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam hingga malam hari?" Dia
menjawab: "Iya". Aku katakan: "Celaka dan rugilah. Apakah kalian merasa
aman dari murka Allah disebabkan RasulNya shallallahu 'alaihi wasallam
marah lalu kalian menjadi binasa? Janganlah kalian menuntut terlalu banyak
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kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan jangan kalian
membantahnya tentang suatu apapun dan jangan pula kalian menghindar untuk
berbicara dengan Beliau. Mintalah kepadaku apa yang menjadi keperluanmu
dan jangan kamu cemburu bila ada (isteri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam),
madu kamu, yang lebih cantik dan lebih dicintai oleh Rasulullah shallallahu
'alaihi wasallam ". Yang dimaksudkannya adalah 'Aisyah radliallahu 'anha.
Suatu hari kami membicarakan suku Ghossan sebagai tukang sepatu yang
biasanya menyiapkan sepatu kami untuk perang. Maka sahabatku pergi
(menemui Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam) pada hari gilirannya lalu dia
kembali pada waktu 'Isya dengan mengetuk rumahku dengan sangat keras
seraya berkata: "Apakah dia sudah tidur?" Aku kaget lalu keluar menemuinya.
Dia berkata: "Telah terjadi masalah besar". Aku bertanya: "Masalah apa itu?
Apakah suku Ghassan sudah datang?" Dia menjawab: "Bukan, bahkan
urusannya lebih penting dan lebih panjang dari masalah itu. Rasulullah
shallallahu 'alaihi wasallam telah menceraikan isteri-isteri Beliau. 'Umar
berkata: "Sungguh celaka dan rugilah Hafshah. Aku mengira hal ini tidak akan
terjadi. Maka aku lipat pakaianku kemudian aku shalat Shubuh bersama Nabi
shallallahu 'alaihi wasallam lalu Beliau memasuki bilik yang tinggi dan
mengasingkan diri disana. Maka aku menemui Hafshah yang ternyata sedang
menangis lalu aku bertanya: "Apa yang membuatmu menangis, bukankah aku
sudah peringatkan kamu? Apakah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah
menceraikan kalian?" Dia menjawab: "Aku tidak tahu, sekarang Beliau berada
di tempat pengasingannya". Maka aku keluar lalu mendatangi mimbar ternyata
di sekelilingnya ada sejumlah orang (kurang dari sepuluh) yang sedang
berkumpul diantaranya ada yang menangis. Maka aku duduk bersama mereka
sebentar lalu aku sangat ingin mendatangi tempat pengasingan tempat Beliau
berdiam disana. Aku katakan kepada Aswad, anak kecil pembantu Beliau:
"Mintakanlah izin untuk 'Umar?" Maka dia masuk dan berbicara dengan Nabi
shallallahu 'alaihi wasallam lalu keluar dan berkata: "Aku sudah sampaikan
tentang maksudmu namun Beliau diam saja". Maka kemudian aku kembali dan
berkumpul bersama orang-orang yang berada dekat mimbar. Sesaat kemudian
timbul lagi keinginanku maka aku temui anak kecil itu lalu aku sampaikan
maksudku seperti tadi dan diapun menjawab seperti tadi pula. Maka aku
kembali duduk bersama orang-orang yang berada dekat mimbar. Ternyata
timbul lagi keinginanku, maka aku datangi lagi anak kecil itu dan aku katakan:
"Mintakanlah izin untuk 'Umar?" Maka dia menjawab seperti tadi pula. Ketika
aku hendak kembali, anak kecil itu memanggilku dan berkata: "Rasulullah
shallallahu 'alaihi wasallam mengizinkan kamu masuk". Maka aku masuk
menemui Beliau yang ketika itu Beliau sedang berbaring diatas pasir sebagai
kasurnya, dan tidak ada kasur yang menengahi antara pasir dan beliau sehingga
pasir itu membekas pada sisi badan Beliau, Beliau bersandar diatas bantal yang
terbuat dari kulit yang isinya sabut. Aku memberi salam kepada Beliau lalu aku
berkata dalam posisi tetap berdiri: "Apakah anda telah menceraikan isteri-isteri
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anda". Maka Beliau memandang ke arahku lalu berkata: "Tidak". Kemudian
aku katakan: "Apakah anda merasa tidak enak karena melihat aku?" Kami ini
adalah orang Quraisy yang biasa menundukkan isteri-isteri. Ketika kami datang
disini bertemu dengan Kaum yang mereka ditundukkan oleh isteri-isteri
mereka". Maka 'Umar menceritakan. Lalu Nabi shallallahu 'alaihi wasallam
tersenyum. Kemudian aku katakan: "Bagaimana seandainya anda melihatku
menemui Hafshah dan aku katakan kepadanya: "Jangan kamu cemburu bila ada
(isteri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam), madu kamu, yang lebih cantik dan
lebih dicintai oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam ". Yang dimaksudkan
Umar adalah 'Aisyah radliallahu 'anha. Maka Beliau tersenyum lagi. Lalu aku
duduk ketika melihat Beliau tersenyum lalu aku memandang ke rumah Beliau.
Demi Allah, aku tidak melihat apapun disana, karena mataku bolak balik
melihat tidak kurang dari tiga kali. Lalu aku katakan: "Mintalah kepada Allah
agar melapangkan dunia buat ummat anda karena bangsa Persia dan Ramawi
saja dilapangkan dan diberikan dunia padahal mereka tidak menyembah Allah".
Saat itu Beliau sedang berbaring lalu berkata: "Apakah kamu ragu wahai Ibnu
Al Khaththob? Mereka itulah kaum yang telah disegerakan kebaikan mereka
dalam kehidupan dunia ini". Aku katakan: "Wahai Rasulullah, mohonkanlah
ampun buatku". Ternyata disebabkan kalimatku seperti tadilah Rasulullah
shallallahu 'alaihi wasallam mengasingkan diri ketika Hafshah
menyampaikannya kepada 'Aisyah radliallahu 'anha. Sebelumnya Beliau telah
berkata: Aku tidak akan tinggal bersama mereka selama satu bulan karena
disebabkan kesalnya Beliau terhadap mereka setelah Allah menegur Beliau.
Ketika telah berlalu masa selama dua puluh sembilan hari, yang pertama kali
Beliau datangi adalah 'Aisyah. Maka 'Aisyah berkata, kepada Beliau: "Anda
sudah bersumpah untuk tidak mendatangi kami selama satu bulan, sedangkan
hari ini kita baru melewati malam kedua puluh sembilan, aku sudah
menghitungnya". Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berkata: "Bulan ini
berjumlah dua puluh sembilan hari". Pada bulan itu memang berjumlah dua
puluh sembilan hari. Kemudian 'Aisyah radliallahu 'anha berkata: "Maka
turunlah ayat takhyiir (pilihan). Maka Beliau memulainya dari aku sebagai yang
pertama dari isteri-isteri Beliau. Beliau berkata: "Sesungguhnya aku
mengingatkan kamu pada suatu urusan yaitu janganlah kamu tergesa-gesa
hingga kamu meminta pendapat kedua orangtuamu". 'Aisyah radliallahu 'anha
berkata: "Aku sudah mengetahui bahwa kedua orangtuaku tidaklah menyuruh
aku untuk bercerai dari anda" Kemudian Beliau berkata: "Sesungguhnya Allah
telah berfirman: ("Wahai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu … hingga
sampai pada firmanNya … pahala yang besar) QS Al Ahzab: 28 -29). Aisyah
radliallahu 'anha berkata: "Apakah begitu kedua orangtuaku
memerintahkannya? Sungguh aku lebih memilih Allah, RasulNya dan
kehidupan akhirat". Kemudian para isteri Beliau memilih hal yang sama lalu
mereka berkata, seperti yang diucapkan 'Aisyah radliallahu 'anha.
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Memberikan tanggapan yang terjadi pada masa itu sunguh sangat sulit

mencari kecocokan dan keaslian sabda Nabi saw. untuk mempertautkan secara

langsung antara redaksi teks matan dan ucapan yang disandarkan kepada Nabi saw—

konteks sebuah hadis  menjadi sumber non primer dalam memahami teks beserta

varian hadis yang semakna—, sebab hanya para sahabat yang dapat bertemu langsung

dengan Nabi saw.

Salah satu contoh hadis yang terkait dengan maksud penyusun dalam

menjelaskan maksud hadis yang disebutkan sebagai contoh kritik matan masa Nabi

saw, adalah;

آلَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى مَیْدٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّهُ قَالحَدَّثنََا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ حَدَّثنََا إِسْمَعِیلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ حُ 
تِسْعًا وَعِشْرِینَ یَوْمًا قَالُوا یَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ آلَیْتَ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نِسَائِهِ شَهْرًا فَأَقَامَ فِي مَشْرُبَةٍ 

72شَهْرًا فَقَالَ الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ 

قَالَ أَبُو عِیسَى هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِیحٌ 
ما جاء في الإیلاء

Artinya;
Telah menceritakan kepada kami Ali bin Hujr telah menceritakan kepada kami
Isma'il bin Ja'far dari Humaid dari Anas bahwasanya dia berkata, Rasulullah
Shallallaahu 'alaihi wasallam berjanji untuk tidak mendatangi istri-istrinya
sebulan penuh, lalu beliau berdiam diri di sebuah ruangan selama dua puluh
sembilan hari, para shahabat bertanya, Wahai Rasulullah, tuan telah berdiam
diri selama satu bulan penuh, beliau bersabda: " Satu bulan itu (lebih banyak)
terdiri dari dua puluh sembilan (hari)." Abu 'Isa berkata, ini merupakan hadis
hasan shahih.

72Varian hadis ini dapat ditelusuri pada petunjuk berikut, berdasarkan hasil takhrij hadis
dengan metode pencarian dengan memakai kata ,آلیَْتَ  sebagai berikut: Sahih Bukhari, bab Shalât, 18,
bab Shaum, 11, Nikâh, 91, bab Thalâk, 21, bab Imân, 20; Sunan al-Turmidzi, bab Shaum, 6; Sunan al-
Nasâ’i, bab Shiyâm, 14. A. J. Wensinck, Concordance et Indices de la Tradition Musulmane,
dialihbahasakan oleh Muhammad Fuad Abdul al-Baqi’ dengan judul Mu’jam al-Mufahras li Alfadz al-
Hadis al-Nabawy, jilid I., h. 84.
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2. Kritik Matan masa Sahabat

Proses kritik terhadap yang disampaikan sebagai sabda Nabi saw., dilakukan

dengan cara mencari sumber kabar berita kepada sahabat yang pernah terlibat

langsung dengan Nabi saw, sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Aisyah binti

Abu Bakar r.a., ketika mengkritik sabda Nabi saw yang berasal dari Abi Hurairah,

berkenan tentang mayit yang kena azab kubur disebabkan oleh ratapan dan tangisan

keluarganya. Maka serta merta Aisyah saat itu membantah dengan menyatakan,

bahwa riwayat tersebut telah berpotensi menimbulkan terjadinya kekeliruan dalam

memahaminya dan sambil menyampaikan hadis, lalu menjelaskan matan yang

sesungguhnya, yaitu; “Suatu ketika Nabi saw melewati kuburan seorang Yahudi dan

beliau melihat keluarga si mayit sedang meratap di atas kuburan tersebut73. Redaksi

hadis yang disandarkan kepada Nabi saw., adalah:

ِ بْنِ أبَيِ بكَْرٍ عَنْ أبَیِھِ عَنْ عَمْرَةَ بِ  ِ بْنُ یوُسُفَ أخَْبرََناَ مَالكٌِ عَنْ عَبْدِ اللهَّ ثنَاَ عَبْدُ اللهَّ نْتِ عَبْدِ حَدَّ

 ُ ُ عَنْھاَ زَوْجَ النَّبيِِّ صَلَّى اللهَّ حْمَنِ أنََّھاَ أخَْبرََتْھُ أنََّھاَ سَمِعَتْ عَائشَِةَ رَضِيَ اللهَّ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ قاَلتَْ إنَِّمَا الرَّ

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ عَلىَ یھَوُدِیَّةٍ یبَْكِي عَلیَْھاَ أھَْلھُاَ فقَاَلَ إنَِّھمُْ لیََ  ِ صَلَّى اللهَّ بْكُونَ عَلیَْھاَ وَإنَِّھاَ مَرَّ رَسُولُ اللهَّ

لتَعَُذَّبُ فيِ قبَْرِھاَ

Artinya;

Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan
kepada kami Malik dari 'Abdullah bin Abu Bakar dari bapaknya dari 'Amrah
binti 'Abdurrahman ia mengabarkannya bahwasanya ia mendengar 'Aisyah
radliallahu 'anha isteri Nabi Shallallahu'alaihiwasallam berkata, Rasulullah
Shallallahu'alaihiwasallam pernah melewati (kubur) seorang wanita yahudi
yang suaminya menangisinya, lalu Beliau bersabda: "Mereka sungguh
menangisinya padahal ia sedang diadzab dikuburnya".

73Secara lengkap pada footnote no. 5. Bab V: A
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Selanjutnya Aisyah mengutip surah Al-An’am (6) ayat 164, yang berbunyi:

artinya:”...seorang yang berdosa tidak akan memikul,....وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى...

dosa orang lain...”, dan beberapa sahabat juga melakukan hal yang sama, seperti;

Umar bin Al-Khattâb, Ali bin Abi Thâlib, Abdullâh bin Mas’ud, dan Abdullâh bin

Abbâs dan Abdullâh bin Umar.74

Upaya kritik matan terhadap sabda Nabi saw yang terjadi pada masa sahabat,

pada dasarnya dilakukan oleh sahabat saja, adalah dengan cara meneliti maksud

kandungan sabda Nabi saw., seraya menyesuaikannya menurut hafalan dan

membandingkan dengan apa yang pernah didengar sendiri oleh sahabat, kemudian

melakukan pengecekan silang dengan membandingkannya dengan wahyu al-Qur’an.

3. Kritik Matan masa Tâbi’în

Untuk mengulas masa ini, yang perlu menjadi catatan, bahwa kepentingan yang

sangat mendasar serta menjadi sebab, dapat dirangkum menjadi tiga alasan utama,

yang oleh para ahli hadis berusaha dengan sungguh sungguh melakukan aktifitas

ilmiah, sambil tetap menjaga otentitas keorisinilan sebuah hadis, yaitu: Pertama,

pengumpulan hadis yang dilakukan Syihâb al-Zuhriy75 berdasarkan surat yang

dikirim ke seluruh negeri wilayah kekuasaan kepada para gubernur atas perintah

khalifah Umar bin Abdul Aziz yang menjadi penguasa pemerintahan Islam pada era

dinasti kekuasaan Abbasiah. Kedua, semaraknya aktifitas keilmuan yang bersifat

keilmiahan, sebagai pilar pendukung kemajuan peradaban dengan bermunculannya

74Mengenai keterkaitan antara kritikan Aisyah binti Abu Bakar, penyusun menjabarkan secara
gamblang pada bab selanjutnya. Lih. footnote no. 5. Bab V: A

75Memiliki nama lengkap Abu Bakar Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Syihâb al-
Zuhriy, lahir pada tahun kelima puluh Hijriah, menerima hadis dari Abdullâh bin Umar, Anas bin
Mâlik, Said bin al-Musayyib, dan lain lain. Muhammad al-Khadary Beik, Târikh al-Tasyri’ al-Islâmiy,
h. 154.



120

banyak pengetahuan yang bernuansa keagaaman, secara metaforis dikatakan masa

munculnya buih buih metode keilmuan di lautan yang luas, dan berorientasi kepada

kritik matan hadis dalam arti sesungguhnya, mungkin inilah yang menjadi kelanjutan

dari proses kematangan yang sudah lebih dulu berlangsung, yang dikenal dengan

peristilahan kritik sanad. Ketiga, timbulnya kesadaran dan munculnya semangat yang

kuat untuk melakukan pelacakan hadis dan menelitinya, sebagaimana yang telah

dilakukan oleh para generasi sebelumnya. Dan pada akhirnya, kelanjutan dari upaya

mewujudkan perintah khalifah, meneruskan rintisan yang dilakukannya dengan

membukukan seluruh hadis yang ada di Madinah, yang memang dikenal sebagai

salah seorang ulama hadis yang besar di masanya.

Dalam merealisasikan usaha menjaga keberadaan dan keberlangsungan hadis

sebagai bagian inisiatif-argumentatif, yang harus dimulai dengan mengumpulkan

seluruh redaksi matan hadis.  Kemudian pada priode berikutnya, para ulama

berlomba lomba membukukan hadis setelahnya, atas anjuran Abû Abbâs Saffah dan

anak-anaknya dari silsilah pemerintahan dinasti khalifah Abbasiyah. Akan tetapi

tidak dapat diketahui lagi, siapa yang memulai kembali membukukan hadis sesudah

era Syihâb al-Zuhriy itu,  karena ulama tersebut yang datang sesudah al-Zuhriy

hampir seluruhnya semasa.76

76Berdasarkan penulusuran tentang kelanjutan proyek yang dicanangkan khalifah Umar bin
Abdul Azîz yang direspon dengan baik oleh Syihâb al-Zuhriy hampir dikatakan berhasil dan mencapai
kecemerlangan. Muhammad Hasbi al-Shiddiqiy, Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis, Edisi Lux (Cet.
III; Hayang Wuruk-Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2013), h. 53.
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Berikut para pengumpul pertama hadis yang tercatat dalam sejarah dan kota-

kota yang menjadi lokasi domisilinya, adalah:77

a. Ibn Jurâij (80 H./669 M.-150 H./767 M.), di kota Mekkah.

b. Ibn Ishâk (...H./151 M.-...H./768 M.), Ibnu Abi Dzi’bin dan Malik bin Anas

(93 H./703 M.-179 H./798 M.), di kota Madinah.

c. Al-Rabî’ bin Shabih (...H./...M.-160 H./777 M.), Hammâd bin Salamah (176

H.) dan Said bin Abû Arûbah (156 H./773 M.) di kota Bashrah.

d. Sufyân al-Tsaury (161 H.) di kota Kufah

e. Al-Auzâ'y (156 H.) di kota Syam.

f. Husyaim al-Wâsyithy (104 H./772 M.-188 H./804 M.) di kota Washith.

g. Ma’mar al-Azdy (95 H./763 M.-153 H./770 M.) di kota Yaman.

h. Jarîr al-Dabby (110 H./728 M.-188 H./804 M.) di kota Rey

i. Ibn al-Mubârak (118 H./735 M.-181 H./797 M.) di kota Khurasan.

j. Al-Laits bin Sa’ad (175 H.) di kota Mesir.

Dari urutan data berdasarkan masa kelahiran dan kematian para ulama besar

yang telah membukukan hadis di atas, maka mereka termasuk dari ahli ahli hadis di

pertengahan akhir abad pertama dan awal abad kedua Hijriah, dan merekalah yang

memiliki peran yang sangat besar dalam meretas kekusutan dan problematika hadis

Nabi saw.

77Muhammad Hasbi al-Shiddiqiy, Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis, h. 54.
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4. Kritik Matan masa Tâbi’ Tâbîin

Masa tâbi’ tâbîin atau generasi tabîin ketiga pasca sahabat, yang dinilai sebagai

periode tahapan penyempurnaan  yang panjang dalam mengurai benang merah

penyeberan hadis dalam bentuk pengumpulan dan pembukuan hadis. Juga menjadi

masa dari proses sebuah loncatan yang jauh dalam tonggak meneguhkan dasar-dasar

keilmuan yang dijadikan sebagai sarana dalam mempelajari hadis secara menyeluruh,

di mana pada masa ini, ilmu ilmu hadis (baca: ulûm al-hadîts) sudah mengalami

perkembangan yang luar biasa. Misalnya, ilmu yang membahas tentang hadis sudah

ditekuni oleh banyak para ahli hadis seluruh pelosok dunia—kawasan dan wilayah

kekuasaan pemerintahan Islam yang dipimpin seorang khalifah—, yang memberi

pengaruh yang luar biasa dan akibatnya, kritik hadis tidak lagi terbatas pada kalangan

ulama yang berasal dari jazirah dan wilayah yang menggunakan bahasa Arab sebagai

bahasa pergaulan dalam berkomunikasi, melainkan hampir merata di seluruh wilayah

Islam. Akhir abad kedua tahun Hijriah, sudah dimulai penelitian kritik hadis secara

teori dan sebelumktek, seperti Imam Syafi’i dikenal sebagai ulama yang pertama kali

mewariskan teori ilmu hadis sebagaimana terdapat dalam karyanya berjudul ar-

Risalah, kitab yang menjelaskan tentang dasar dasar pemahama atau ushûl al-fiqhi

dan dijabarkan juga dalam kitab al-Umm, kitab yang menjelaskan tentang bentuk

pemahaman yang terkait hukum atau kitâb fiqh.

Sebagai gambaran dari kegiatan yang berlangsung dan menjadi proyeksi dalam

mendeteksi kesahihan matan, dengan mengetahui beberapa indikasi indikasi berikut

ini, yaitu:78

78Saifuddin, Memahami Hadis Eskatalogi dalam Kitab Jami’ al-Turmuzi (Cet. I; Sleman-
Yogyakarta: Penerbit Teras, 2008), h. 77.
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a. Tidak bertentangan dengan akal yang sehat.

b. Tidak bertentangan dengan hukum al-Qur’an yang muhkam (hukum yang

telah tetap dan pasti)

c. Tidak bertentangan dengan hadis mutawâtir

d. Tidak bertentangan dengan amalan yang telah menjadi kesepakatan ulama

masa lalu (salaf al-shâlih)

e. Tidak bertentangan dengan dalil yang telah pasti

f. Tidak bertentangan dengan hadis âhîd yang kualitas kesahihannya lebih kuat.

Demikian juga pendapat yang dikeluarkan al-Khâtib al-Bagdadiy tentang

khabar âhâd—menguak persoalan setelah polemik yang berkepanjangan sejak

dimulai pada era Imam Syafi’i versus golongan Mu’tazilah—, tidak dapat diterima

dalam beberapa keadaan berikut ini;

1. Apabila mengecualikan hukum akal

2. Apabila mengecualikan hukum al-Qur’an yang tetap lagi muhkam, artinya jika

hukum yang diambil dari nash al-Qur’an yang tetap dan muhkam. Apabila

mengecualikannya dari hukum petunjuk dhanny dari nash al-Qur’an, maka

tidak wajib ditolak.

3. Apabila mengecualikan hukum sunnah yang jelas, artinya jika sunnah telah

tetap menurut pengetahuan bukan dengan dhanny.

4. Apabila mengecualikan perbuatan yang sejalan dengan sunnah, artinya jika

khabar mengecualikan perbuatan para salaf yang telah diakui, juga menurut

pengetahuan bukan dengan dhanny.

5. Apabila mengecualikan semua dalil yang telah qath’i.
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6. Apabila mempertentangkan khabar âhâd yang lain, dan khabar itu telah tetap

kesahihannya, dengan petunjuk akal, petunjuk nash al-Qur’an, petunjuk yang

tetap dari khabar-khabar yang lain, juga petunjuk ijma’, atau yang selain itu

dari dalil-dalil yang tetap lagi terkenal.

D. Pendapat Kalangan Ulama Hadis tentang Metode Kritik Matan.

Gambaran tentang metode yang dipergunakan oleh kalangan ulama terutama

para ahli hadis dalam melakukan pengkajian dan penelitian hadis, terkait upaya yang

sungguh sungguh (baca: ijtihad) dalam mencari hadis, mengumpulkan dan

menyeleksinya menjadi bagian dari kegiatan kritik, meskipun cara dan pola yang

dipergunakan pada setiap era berbeda satu sama lain.79

Tidak banyak ulama yang berusaha menjelaskan lebih lanjut tentang metode

kritik matan, meskipun pada dasarnya pengakuan yang dilontarkan al-Adlabiy lebih

kepada gambaran tentang bentuk kegelisahan ilmiah yang terkadang datang

menggelitik dan menggelayut di relung relung pikiran, seakan menyiratkan bahwa

memang  tidak diragukan lagi diskursus pembahasan yang sangat pelit dan sulit

dalam ulumul hadis adalah tema kritik secara umum dan kritik matan secara khusus,

di saat menimbang nimbang sebuah pembicaraan dan tidak muncul sedikitpun

peluang. Dan catatan itu dapat secara ringkas dituliskan dalam bentuk ringkasan poin

berikut:

1. Diskursus tentang kritik matan dengan menggunakan metode yang belum

mapan masih membutuhkan pembahasan dan pengkajian yang lebih

mendalam

79Lih. Bab. II. Bag. C
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2. Orientasi pembicaraan di sekitar kritik matan yang tertuang dalam bentuk

karya tulis ilmiah belum mengarah dalam sebuah lokus tema

3. Sebaran hadis dalam berbagai macam kitab induk menimbulkan kekhawatiran

akan munculnya begitu banyak hadis yang ternyata bukan hadis.80

Seperti yang tergambar dalam tulisan al-Adlabi tentang proses yang ditempuh

dalam prosedur kritik matan, yang dijadikan tolak ukur dalam menilai teks atau matan

sebuah hadis, dia menjelaskannya dengan rinci menjadi empat pasal pembahasan,

yaitu;81

a. Tidak bertentangan dengan al-Qur’an al-Karim

b. Tidak bertentangan dengan yang sudah pasti dari Hadis dan sejarah kenabian.

c. Tidak bertentangan dengan akal, perasaan dan sejarah historis

d. Teks atau atan tersebut adalah sesuatu yang seperti ucapan kenabian

Kalau mencermati empat poin bahasan al-Adlabi di atas, terlihat berusaha

mengarahkan kajian dengan mengajak mencari follow up, sehingga akan menjadi

empat tolak ukur dan lebih dapat dimengerti sebagai standar utama dalam menilai

teks atau matan hadis. Tetapi dilihat dari perbandingan materi atau objek kritiknya,

model kritik teks terhadap matan hadis Nabi saw.,—penerapan pelaksanaan yang

bersifat teknis dan mengurainya dalan bentuk item item sekaligus menjadi blueprint

dalam proses penelitian mendalam atau riset—dapat dikategorikan menjadi dua

80Kenyataan yang mungkin timbul dari upaya prosedur kritik matan dari sudut metode,
adanya ketidaksikronisasinya antara penerapan metode kritik matan dengan metode pemahaman hadis,
terlepas dari teknik yang mungkin diterapkan berdasarkan beberapa acuan yang belum paten—
peristilahan terhadap temuan metode yang bersifat aplikatif dan penetapan dari otoritas ulama bidang
keilmuan hadis—menjadi metode standar dalam memahami hadis dari sisi struktur dan pemahaman
hadis dari sisi operasional. Lih. Bab D. Sub poin 1) dan seterusnya.

81Shalâhuddin Ahmad al-Adlabiy, Manhaj Naqd al-Matan ‘inda ‘Ulamâ al-Hadîts al-Nabawy
( Cet. I; Beirut-Libanon, 1403 H./ 1983 M.), h. 240.
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tahap, yaitu tahap kritik matan sebelum era kodifikasi hadis (qabla tadwîn al-sunnah)

secara keseluruhan, yang tertuang dalam kitab kitab hadis (kitâb al-ahâdits al-

mu’tabarah). Dan tahap yang kedua, tetap mengacu pada yang pertama sebagai

kelanjutan dari momen penting yang telah dicanangkan beberapa sahabat, dan

termasuk  kategori dalam perumusan metode kritik matan era pasca kodifikasi (ba’da

tadwîn al-sunnah), yang juga sangat penting—membaca semarak aktifitas pengkajian

bidang ulumul hadis dari berbagai kalangan pengkaji baik dari pemikir Barat maupun

pemikir ketimuran (baca: orientalis)82—diterapkan pada semua hadis.

Dalam mencermati proses kritik matan hadis model pertama misalnya, banyak

riwayat yang terkait secara langsung dan dilakukan oleh sebagian besar sahabat

utama Nabi saw., dan sejumlah ulama kritikus hadis setelahnya. Namun, karena

perbedaan situasi dan kondisi yang sedang berlangsung, tentu saja model pertama ini

tidak dapat sepenuhnya dilakukan oleh para kritikus hadis setelah era atau pasca

kodifikasi, apalagi era zaman sekarang, karena alasan klise, rentang waktunya sudah

sangat jauh. Tetapi tidak demikian, optimisme harus tetap ada, maka tidak menutup

kemungkinan beberapa metode secara teknis yang pernah diterapkan dalam kritik

teks atau matan hadis sebelum era kodifikasi hadis, dapat diaplikasikan untuk kritik

hadis, secara spesifik kritik matan, sesuai pembahasan pasca kodifikasi hadis.

Proses pengklasifikasian ini diperlukan karena memiliki implikasi terhadap

metode kritik matan hadis. Berikut ini akan diuraikan beberapa metode kritik matan

hadis sebelum era kodifikasi dan selanjutnya pasca kodifikasi. Dan menurut

penyusun, ini merupakan penjelasan teknis secara operasional dari standar tolak ukur

82Beberapa nama yang disebutkan, G. H. A. Juynboll, Nabia Abbot, D.W. Brown.
Kamaruddin Amin, Rethingking Hadith Critical Methods, edisi lux (Cet. I, Ciputat-Jakarta: Pustaka
Mapan, 2008), h. 193..
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yang disebutkan pada uraian sebelumnya, dan penjabaran metode setiap era dapat

disimak, sebagai berikut;

Pertama: Metode kritik matan hadis sebelum era kodifikasi

Berbagai metode dalam kritik matan hadis periode ini, secara umum dapat

dikategorikan memakai metode perbandingan (comparative method ), atau melakukan

perujukan silang (cross reference) antara beberapa hadis yang telah melalui tahapan

penelitian dari sisi sanad. Dan beberapa metode perbandingan yang tercatat pernah

dipraktekkan, adalah dengan memakai pengapliakasian metode sebagai berikut:

1). Membandingkan matan hadis dengan ayat al-Qur’an yang berkaitan.

Metode ini acap kali diterapkan oleh sejumlah sahabat Nabi saw., di

antaranya, adalah Umar bin Khattab misalnya, pernah mempertanyakan tentang

setatus istri yang ditinggalkan oleh suaminya, dan kemudian menetapkan dengan

menolak hadis yang diriwayatkan oleh Fâtimah binti Qais yang menyatakan, bahwa

wanita yang diceraikan tidak berhak menerima biaya nafkah dari mantan suaminya.

Dalam pemahaman yang dilotarkan Umar mengenai redaksi matan hadis tersebut,

kalau mempergunakan metode perbandingan dengan melakukan perujukan silang,

maka tentu tidak sejalan dengan bunyi teks ayat al-Qur'an. Dan hadis yang

dimaksudkan adalah.83.

بِيِّ عَنْ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثنََا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثنََا سُفْیَانُ عَنْ سَلَمَةَ عَنْ الشَّعْ 
نَفَقَةٌ لاَ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَیْسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ الْمُطَلَّقَةُ ثَلاَثاً لَیْسَ لَهَا سُكْنَى وَ 

Demikian juga Aisyah binti Abû Bakar, dalam beberapa kasus pernah

mengkritik sejumlah matan hadis yang disampaikan (baca; diriwayatkan) oleh

83Dan data hadis tersebut merupakan periwayatan yang bersumber dari Imam al-Nasâ’i, pada
kitab sunannya dengan nomor urut hadis yang ke- 3404, jilid VI, h. 456, tentang Nafaqah.
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sahabat lainnya, yang menurut pemahamannya tidak sejalan dengan maksud yang

terkandung pada ayat al-Qur'an, sebagai contoh beliau mengkritik hadis yang

disampaikan oleh Abu Hurairah r.a., Ibnu Abbas r.a. dan ibnu ‘Umar r.a. yang

menyatakan, bahwa orang yang meninggal dunia akan disiksa karena ratapan tangis

keluarganya. Menurut Aisyah r.a. hadis tersebut tidak sejalan dengan al-Qur'anDan

hadis selanjutnya adalah mengenai mayit yang ditangisi keluarganya یبكي على المیت  ,

sebagaimana yang tertulis berikut ini: 84

بَرَتْهُ أَنَّهَا أَخْبَرَنَا قُتیَْبَةُ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَمْرَةَ أَنَّهَا أَخْ 
بْنَ عُمَرَ یَقُولُ إِنَّ الْمَیِّتَ لَیُعَذَّبُ بِبُكَاءِ الْحَيِّ عَلَیْهِ قَالَتْ سَمِعَتْ عَائِشَةَ وَذُكِرَ لَهَا أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ 

رَسُولُ اللَّهِ عَائِشَةُ یَغْفِرُ اللَّهُ لأَِبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَمَا إِنَّهُ لَمْ یَكْذِبْ وَلَكِنْ نَسِيَ أَوْ أَخْطَأَ إِنَّمَا مَرَّ 
.عَلَیْهَا فَقَالَ إِنَّهُمْ لَیَبْكُونَ عَلَیْهَا وَإِنَّهَا لَتُعَذَّبُ یُبْكَىسَلَّمَ عَلَى یَهُودِیَّةٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَ 

2) Membandingkan varian matan hadis dalam dokumen tertulis (canonical) dengan

hadis hadis yang disampaikan berasal dari hafalan.

Penerapan metode ini apabila terjadi perbedaan antara versi tulisan (shuhuf)

dengan versi lisan (verbal), para ulama biasanya lebih memilih versi tulisan dari pada

versi lisan, karena dianggap lebih kuat (baca: ahfadz). Imam Bukhari dalam kitab Al-

Jâmi’ al-Shahîh misalnya, pernah melakukan teknik ini pada saat menemukan

redaksi matan hadis tentang mengangkat tangan ketika melakukan gerakan rukuk

dalam shalat, yang diriwayatkan oleh Sufyân melalui jalur periwayatan Sahl bin Said.

Setelah membandingkannya, Bukhari memutuskan untuk memilih hadis yang

diriwayatkan oleh Yahya dan Adam yang teleh mengeceknya dari catatan kitab

84Dan data hadis yang dimaksudkan terdapat pada kitab sunan al-Nasâ’i, urutan hadis nomor
ke-1355, jilid VI, h. 398.
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periwayatan ‘Abdullah bin Maslamah (dalam versi tulisan), dan pada matan tersebut

tidak memuat redaksi yang mengundang perselisihan. Seperti hadis berikut ini;

رَسُولَ حَدَّثنََا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ 
لاَةَ وَإِذَا كَ  بَّرَ لِلرُّكُوعِ وَإِذَا رَفَعَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ كَانَ یَرْفَعُ یَدَیْهِ حَذْوَ مَنْكِبَیْهِ إِذَا افْتتََحَ الصَّ

لاَ یَفْعَلُ ذَلِكَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ رَفَعَهُمَا كَذَلِكَ أَیْضًا وَقَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ وَكَانَ 
85فِي السُّجُودِ 

3) Membandingkan antara pernyataan dari seorang periwayat yang disampaikan pada

waktu yang berlainan.

Metode perbandingan seperti ini pernah dipraktekkan oleh Aisyah bin Abû

Bakar r.a., salah seorang istri Nabi saw. Aisyah pernah meminta keponakannya, yaitu

Urwah bin Zubair (anak dari Asmâ’ binti Abû Bakar al-Shiddîq)86 untuk menanyakan

sebuah hadis, yaitu tentang ilmu dan dihilangkannya ilmu dari dunia, kepada

Abdullâh bin ‘Amr bin al-Ash yang tengah menunaikan ibadah haji. Setelah

berjumpa Abdullah pun menyampaikan hadis yang ditanyakan itu, karena Aisyah

merasa tidak puas, tahun berikutnya, kembali meminta Urwah menemui Abdullah

yang sedang melaksanakan haji lagi dan menanyakan hadis yang telah ditanyakannya

setahun yang lalu. Hadis yang terkait dengan permasalahan tersebut adalah;

ي أُوَیْسٍ قَالَ حَدَّثنَِي مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَدَّثنََا إِسْمَاعِیلُ بْنُ أَبِ 
عِلْمَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یَقُولُ إِنَّ اللَّهَ لاَ یَقْبِضُ الْ 

هُ مِنْ الْعِبَادِ وَلَكِنْ یَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ حَتَّى إِذَا لَمْ یُبْقِ عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ انْتِزَاعًا یَنْتَزِعُ 

85Dan data hadis tersebut disadur dari catatan kitab (musnad) ’Abdullah bin Maslamah
sebagai konklusi penguatan dari jumlah varian hadis yang terlihat bertentangan.

86Muhammad al-Khadary Beik, Tarikh al-Tasyri’ al-Islamiy (Cet. V; Kairo-Mesir: Matbaah
Istiqamah, 1358 H./ 1939 M.), h. 152.
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ا قُتیَْبَةُ حَدَّثنََ رُءُوسًا جُهَّالاً فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَیْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا قَالَ الْفِرَبْرِيُّ حَدَّثنََا عَبَّاسٌ قَالَ 
87حَدَّثنََا جَرِیرٌ عَنْ هِشَامٍ نَحْوَهُ 

. Ternyata lafal hadis yang disampaikan oleh Abdullah tidak berbeda dan persis sama

dengan lafal yang disampaikannya setahun yang lalu. Kejadian yang serupa juga

pernah dilakukan oleh Marwân bin Hakam, yang pada saat itu sedang menjabat

sebagai gubernur Madinah, lalu mengundang Abu Hurairah untuk menyampaikan

hadis yang pernah disampaikan beberapa waktu sebelumnya dan dicatat oleh Abû

Aisyah, sekretaris pribadi—pengandaian dalam batasan tugas sebagai orang dekat—

Marwan. Pada saat Abu Hurairah menyampaikan ulang hadis yang diminta Marwan

langsung di hadapannya, Abû Aisyah mendengarkan dan mencocokkan dengan

catatannya yang lalu, secara sembunyi sembunyi tanpa sepengetahuan Abu Hurairah,

sebagaimana diinstruksikan oleh Marwan. Ternyata hadis yang disampaikan oleh

Abu Hurairah saat itu tidak berbeda dan sama persis, tidak ada sedikit pun kelebihan,

kekurangan atau perbedaan yang berarti, sebagaimana yang pernah disampaikannya

beberapa waktu sebelumnya.88

4) Membandingkan hadis hadis dari beberapa murid yang mereka terima dari satu

guru.

Metode ini misalnya, pernah dipraktekkan oleh Yahyâ bin Ma’in, salah

seorang ulama kritikus hadis terkemuka, pernah membandingkan karya Hammâd bin

Salamah seorang kritikus terkenal dari Basrah, dengan cara menemui dan mencermati

87Sepanjang penelusuran yang penyusun lakukan, dan kronologi peristiwa yang terjadi dengan
Aisyah r.a. sebagai pihak yang memiliki otoritas dan kedekatan dengan Nabi saw., kemudian peristwa
ini disandarkan kepadanya berimplikasi, bahwa memang terjadi hubungan secara tidak langsung
dengan alasan kedekatan yang dimaksudkan dengan salah satu sanad, sebagai hubungan antara
keponakan. Dan adapun hadis tersebut, merupakan riwayat yang terdapat dalam dokumen Imam
Bukhari (mukharrij) dalam kitab sahihnya, bab .no. 34, jilid I, h.53 ,كیف یقبض العلم

88Lihat hadis pada poin ke-5.
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tulisan delapan belas orang murid Hammâd. Dari hasil perbandingan tersebut ternyata

Ibn Ma’in menemukan kesalahan kesalahan baik yang dilakukan oleh Hammad

maupun murid muridnya.89

5) Melakukan perujukan silang antara satu periwayat dengan periwayat lainnya.

Metode ini pernah dilakukan oleh Marwân bin Hakam. Peristiwanya bermula

tatkala Marwan menerima hadis yang disampaikan oleh Abdul Rahmân bin al-

Mugîrah bin Hisyâm bin al-Mugîrah yang bersumber dari Aisyah dan Ummu

Salamah yang menyatakan, bahwa Nabi saw., tatkala waktu fajar menjadi saat terbaik

untuk melakukan shalat Subuh, beliau dalam keadaan berhadas besar, karena pada

malam harinya bersenggama dengan istri beliau, lalu beliau mandi dan tetap berpuasa

pada hari itu. Mendengar hadis tersebut, Marwân segera menyuruh Abdu Rahmân

menemui Abû Hurairah, karena Abû Hurairah pernah meriwayatkan hadis yang

menyatakan, bahwa apabila sesorang pada waktu Subuh masih dalam keadaan

berhadas besar, karena pada malam harinya bersenggama dengan istrinya, maka Nabi

saw menyuruh orang tersebut membuka puasanya. Lalu Abdu al-Rahmân menemui

Abu Hurairah di Zulhulaifah, dan menyampaikan kepadanya hadis yang diriwayatkan

melalui Aisyah dan Ummu Salamah berdasarkan kronologi di atas. Pada saat itu Abu

Hurairah menjelaskan, bahwa dia menerima hadis tersebut tidak langsung dari Nabi

saw., melainkan dari al-Fadl bin Abbâs, sehingga menurut Abu Hurairah, Fadl lah

yang lebih mengetahui hadis tersebut, yaitu:

89Metode ini merupakan bagian yang sangat urgen dalam proses penelitian hadis yang
mengetangahkan sasaran pada kredibilitas sanad untuk mengkaji periwayatan yang dilakukan, apalagi
seorang Yahyâ bin Mai’n dengan kedudukannya sebagai seorang Imam al-jahr wa al-ta’dîl menurut
Ibn Hajar, sedangkan al-Dzahabiy memberikan penilaian dengan kedudukan sebagai seorang yang
memiliki predikat al-hâfid, Imâm al-muhadditsîn, dan kebaikannya banyak. Dan Hammad bin Salama,
dari segi penilaian Ibnu Hajar memberikan penilaian tentang seorang tsiqah, âbid, atsbat al-nâs fî
tsâbit dan tagayyara hifdhuhu biukhrah. Lih. http://www. shamela.ws.al-tarâjim al-ruwât
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بْنِ حَدَّثنََا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أَبِي بَكْرِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ الحَارِثِ 
عَائِشَةَ وَأُمِّ هِشَامِ بْنِ المُغِیرَةِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ كُنْتُ أَنَا وَأَبِي حِینَ دَخَلْنَا عَلَى

رَّحْمَنِ بْنِ سَلَمَةَ ح و حَدَّثنََا أَبُو الْیَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَیْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ ال
سَلَمَةَ أَخْبَرَتَاهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ أَنَّ أَبَاهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَ مَرْوَانَ أَنَّ عَائِشَةَ وَأُمَّ 

رْوَانُ لِعَبْدِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ كَانَ یُدْرِكُهُ الْفَجْرُ وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ أَهْلِهِ ثمَُّ یَغْتَسِلُ وَیَصُومُ وَقَالَ مَ 
ا أَبَا هُرَیْرَةَ وَمَرْوَانُ یَوْمَئِذٍ عَلَى الْمَدِینَةِ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ فَكَرِهَ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ أُقْسِمُ بِاللَّهِ لَتقَُرِّعَنَّ بِهَ 

ضٌ فَقَالَ عَبْدُ ذَلِكَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ ثُمَّ قُدِّرَ لَنَا أَنْ نَجْتَمِعَ بِذِي الْحُلَیْفَةِ وَكَانَتْ لأِبَِي هُرَیْرَةَ هُنَالِكَ أَرْ 
رَیْرَةَ إِنِّي ذَاكِرٌ لَكَ أَمْرًا وَلَوْلاَ مَرْوَانُ أَقْسَمَ عَلَيَّ فِیهِ لَمْ أَذْكُرْهُ لَكَ فَذَكَرَ قَوْلَ عَائِشَةَ الرَّحْمَنِ لأِبَِي هُ 

نِ عُمَرَ عَنْ بْ وَأُمِّ سَلَمَةَ فَقَالَ كَذَلِكَ حَدَّثنَِي الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ وَهُنَّ أَعْلَمُ وَقَالَ هَمَّامٌ وَابْنُ عَبْدِ اللَّهِ 
لُ أَسْنَدُ  90أَبِي هُرَیْرَةَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یَأْمُرُ بِالْفِطْرِ وَالأَْوَّ

Memperhatikan metode yang dilakukan dalam kritik matan hadis sebelum

kodifikasi di atas, metode yang pertama, yaitu; membandingkan matan hadis dengan

al-Qur’an masih mungkin dilakukan untuk kritik matan pasca kodifikasi. Sedangkan

teknik metode lainnya tidak mungkin diaplikasikan terhadap kritik matan pasca

kodifikasi, jika teknik perbandingan itu dilakukan dalam pengertian menemui

langsung para periwayat. Namun, secara substansial, metode darn teknik kritik matan

pada poin kedua sampai kelima, dapat diaplikasikan untuk kritik matan pasca

kodifikasi dengan cara membandingkan—sasaran yang penting dalam metode ini

tetap menekankan pada cara komparasi—matan matan hadis melalui penelusuran dan

analisis keseluruhan para periwayat dan sanad sanadnya sebagai bagian ungensi yang

integralistik dalam penelitian hadis.

Maka pernyataan pasti (taqrîr qath’iy) yang dijadikan pijakan dasar, bahwa

metode kritik model pertama ini lebih merupakan pengalaman sejarah, karena hadis

90Data hadis yang dimaksudkan tertulis pada kitab sahih Bukhari, bab al-shâim yusbihu
junuban, jilid II, h. 37, adalah:
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hadis Nabi saw sekarang ini telah berada pada batas final dan terkodifikasikan.

Namun prinsipnya metode yang diterapkan masih dapat direkondisikan dengan cara

kembali melihat dan mengkaji dengan jalan memodifikasi dan merekonstruksi ulang

dalam tataran riset yang berstandar ilmiah.

Kedua: Metode kritik matan hadis pasca era kodifikasi.

Berdasar dari pola metode kritik matan hadis sebelum era kodifikasi, untuk

kritik matan pasca kodifikasi pun metode perbandingan tetap masih dominan dan

relevan, hanya saja cara kerja dengan teknisnya tetap perlu disesuaikan sebagaimana

telah dijelaskan sebelumnya. Dan secara terperinci dan sederhana dapat diuraikan,

bahwa metode kritik matan pada tahap fase ini, termasuk zaman sekarang, dapat

dilakukan antara lain dengan cara sebagai berikut:

1) Membandingkan redaksi matan setiap hadis dengan ayat al-Qur’an yang terkait

atau memiliki kedekatan susunan redaksi.

Penerapan metode ini sesungguhnya tidak lagi sekedar melakukan kritik

perbandingan teks (critism of comparative text), tetapi perlu melibatkan aspek

pemahaman atau pemaknaan teks. Membandingkan teks atau redaksi setiap matan

atau teks hadis dengan ayat ayat al-Qur'an dari bentuk dan pola susunan kalimat

adalah kurang proposional, karena redaksi kalimat atau lafal lafal al-Qur'an

diriwayatkan secara mutawâtir, sedangkan radaksi matan hadis hampir seluruhnya

diriwayatkan menurut maknanya saja (riwayat bi al-ma’na). Namun demikian,

perbandingan teks ini bukanlah hal yang mustahil dilakukan, dan analisis

perbandingan matan matan hadis dengan ayat al-Qur'an tetap membantu proses kritik,

misalnya ketika terjadi perbandingan matan matan hadis yang semakna dengan

redaksi yang berbeda, sementara terdapat ayat al-Qur'an yang memiliki kemiripan
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pada pola dan bentuk susunan redaksinya. Maka dalam konteks ini pasti maksudnya

sudah jelas, bahwa keakuratan dan kepiawaian dalam pemilihan ayat yang menjadi

ukuran pembandingnya, dan merupakan prasyarat penting sebelum dapat melakukan

kritik matan hadis melalui ayat al-Qur'an sebagai pembanding.

Metode ini memang baru merupakan gagasan yang masih perlu terus

dimatangkan dengan cara mengujicobakan atau mengaplikasikannya. Menurut hemat

penyusun, kritik matan matan hadis dengan tolok ukur ayat al-Qur'an, termasuk dari

aspek analisis dan interpretasinya, akan sangat bermanfaat dalam menumbuhkan

keberanian mengkritik atau mengoreksi teks hadis atau matan hadis, khususnya bagi

siapa pun yang menganggap bahwa teks hadis atau matan hadis sebagai sesuatu yang

telah pasti benar. Padahal, kekeliruan teks hadis atau matan hadis bisa saja terjadi

mengingat sebagian besar proses periwayatan hadis secara makna, apalagi di antara

para periwayat tentu terdapat yang terindikasi tidak luput dari kekeliruan, dan juga

proses periwayatan hadis yang banyak menyita perhatian dan memakan waktu cukup

panjang.

2) Membandingkan antara matan-matan hadis.

Proses yang ditempuh dalam melakukan kritik matan hadis dengan metode

ini, hendaknya didahului dengan langkah pertama yaitu, menghimpun matan matan

hadis, untuk itulah penelusuran hadis hadis yang dilengkapi sanad dan matannya yang

disandarkan kepada sumber-sumber aslinya yang dikenal dengan istilah takhîij al-

hadîts, dalam tahap ini sangatlah diperlukan. Matan matan hadis hendaknya

diidentifikasi berdasarkan pola kalimat kata perkata secara redaksional, sehingga

akan diperoleh hadis yang memiliki kesamaan makna, dan yang lebih baik tentunya

yang susunan redaksi atau lafalnya satu dan yang lainnya memiliki kemiripan. Ini
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penting karena dimungkinkan, bahwa hadis hadis itu pada mulanya bersumber dari

orang yang sumbernya satu yaitu; Nabi saw, kemudian mengalamai perbedaan

redaksi, karena proses penyampaian hadis yang berlangsung dan diriwayatkan oleh

para periwayat berikutnya secara makna. Namun akan menjadi menarik apabila hadis

yang ada hanya satu teks atau naskah tunggal (hadis âhâd), dan tetap pasti bisa

diajukan untuk diberlakukan dalam kegiatan kritik matan atau teks hadis. Dan dari

segi penilaian hadis tentunya yang memiliki status yang berkualitas, maka idealnya

redaksi matan hadis yang hendak diteliti, sanadnya pun telah mendapatkan penilaian

setelah diteliti dan mendapatkan hasil yang dinyatakan sahih, dengan demikian

kegiatan kritik matan merupakan kegiatan lanjutan yang tidak berhenti yang dimulai

dari kegiatan kritik sanad. Di samping itu, dalam keadaan tertentu terkadang

diperlukan skema sanad dari semua hadis yang dihimpun, tahapan menjabarkan setiap

hadis yang ditemukan dengan melakukan i’tibar al-sanad, untuk lebih mengetahui

kemungkinan ada tidaknya terjadi persambungan dan pertemuan antar para periwayat

dalam susuna sanad sanad yang lengkap tersebut dan mencari keterkaitannya dengan

cara melakukan perbandingan susunan redaksi matan di antara matan matan yang siap

untuk dikritisi.

Di antara cara menghimpun matan matan hadis untuk kepentingan kritik

matan ini, salah satunya dengan melihat kitab kitab kumpulan hadis yang

menggunakan sistematika penyusunan perbab dengan melihat urut urutan pertema,

seperti kitab kitab hadis yang tergolong kategori sunan. Selain itu, dapat pula

mengambilnya dari kitab kitab kumpulan hadis yang dikumpulkan berdasarkan cara

tematik, seperti dalam kitab standar Riyâdh al-Salihin karya tulis Imam al-Nawawi,

dan kitab standar Bulûg al-Marâm, karya tulis Ibnu Hajar al-Asqalâniy. Hanya saja
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kendala yang ditemukan pada kitab kitab tematik, hadis hadisnya tidak disertai sanad

lengkap, sehingga ketika diperlukan analisis sanad untuk menelusuri dan

membandingkan matan matannya harus merujuk kepada kitab kitab standar primer

yang terhimpun dalam kategori al-kutûb al-mu’tabrah. Juga cara lainnya, dapat

ditempuh dengan melakukan penelusuran berdasarkan lafal yang sama atau lafal lafal

yang berbeda namun memiliki kesamaan atau kemiripan makna—penggunaan

metode standar hasil konvensi mengenai takhrij hadis—. Untuk ini, salah satu kitab

standar yang diakui dengan menggunakan bantuan kitab al-Mu’jam al-Mufahras li

Alfaz al-Hadis an-Nabawi, karya terjemahan Muhammad Fuâd Abdul Bâqi atau

dengan menambahkan melalui penelusuran dengan menggunakan hadis hadis tematik

dengan bantuan Miftah Kunuz as-Sunnah, karya Muhammad Abdul Bâqi.

Kegiatan menghimpun hadis-hadis yang dikehendaki, sesungguhnya dapat

dilakukan secara sangat efisien dan akurat jika memanfaatkan teknologi komputer

(IT). Dewasa ini hampir semua kitab yang memuat hadis hadis Nabi saw., telah dapat

diakses dengan komputer misalnya, pada piringan compact disk (CD) Mausuah al-

Hadis al-Syarif yang terintegrasi dan merupakan salah satu ensiklopedi yang memuat

sembilan kitab kumpulan hadis standar atau dengan memanfaatkan piringan CD yang

memuat lebih banyak lagi literatur hadis, kurang lebih 300-an judul kitab, terdiri dari

sekitar 1.300-an eksemplar yang berbentuk scan asli jilid dari sumber yang orisinil,

yaitu; program kumpulan data bernama; مكتبة الألفیة على السنة النبویةال Maktabah Alfiyah

alâ al-Sunnah al-Nabawiyyah.91

91Perangkat lunak (software) yang berbentuk piringan CD dengan pelbagai macam program,
terkait keilmuan bidang hadis dan ulumnya, tentu masih dibutuhkan keahlian untuk mengelola data
yang disadur agar tidak terlihat sekedar mereduksi, mencopot dan menyusun kembali, tetapi
melakukan perujukan silang (cross reference) harus tetap dilakukan untuk menemukan data yang valid
dan dapat dipertanggungjawabkan.
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Setelah matan matan hadis terkumpul, langkah berikutnya, adalah

menganalisis atau mengkritiknya secara cermat dengan cara membandingkan matan

matan hadis satu sama lain. Dan perbandingan matan matan hadis, terutama

menyangkut persamaan dan perbedaan antara matan dalam pemakaian lafal lafalnya

dan susunan redaksinya, kemudian juga permasalahan yang tidak kalah pentingnya

dalam perbandingan antara matan itu, adalah kemungkinan adanya perbedaan dalam

hal tambahan kata atau kelimat pada redaksi atau lafal hadis, dan tentunya

berimplikasi adanya idraj atau ziyadah pada pembahasan kaidah kaidah ulum hadis.

Dan nantinya, persoalan tersebut bisa saja terjadi karena adanya tambahan atau

kekurangan lafal atau redaksi baik karena adanya unsur kesengajaan dengan tujuan

yang semula positif, ataupun tidak, atau karena kekeliruan dan kelalaian periwayat

yang sifatnya manusiawi.92

Secara teknis, metode kritik matan hadis dengan membandingkan antara

matan tertentu dengan matan matan lainnya dapat dilakukan dengan beberapa cara

dan teknik tertentu, misalnya dengan melakukan perbandingan matan matan hadis

yang redaksinya terdapat perbedaan. Matan matan hadis tersebut bisa saja masih

dalam satu kitab yang disusun oleh satu penyusun atau penghimpun (baca; mukharij),

ataupun pada kitab kitab hadis yang berbeda, namun semuanya bersumber dan

bertemu pada seorang periwayat yang sama. Dan dari perbandingan itu biasanya

92Nur al-Din ‘Itr, Manhaj al-Naqd fi ‘Ulûm al-Hadîts, h. 425. M. Syuhudi Ismail, Metodologi
Penelitian Hadis Nabi (Cet. I ; Jakarta ;Bulan Bintang, 1992), h. 135; lih. Abu ‘Amir Usman bin Abdu
al-Rahman ibn Shalah. ‘Ulumul al-Hadits (al-Madinah al-Munawwarah : al-Maktabah al-Islamiyah,
1972), h. 78. Zayn Al-Din Abdu al-Rahman bin Husayn al-‘Iraqiy, al-Taqyid wa al-Idah Syarh
Muqaddimah Ibn al-Shalah (Bairut-Lebanon: Dar al-Fikr, 1401 H / 1981 M), 111-113; lih. Mahmud
Muhammad Syakir, al-Ba’its al-Hasits Syarh Ikhtishar ‘Ulum al-Hadits (Bairut-Lebanon: Dar al-
Kutub, 1415 H/1994 M), h. 87
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selalu saja muncul perbedaan redaksi, namun perbedaan itu dapat ditoleransi

sepanjang kandungannya sama.

Namun yang patut menjadi perhatian, bahwa perbedaan redaksi matan hadis

menjadi penting dikritisi, ketika ternyata di antara matan matan hadis ditemukan ada

yang memuat kata atau kalimat tertentu sebagai tambahan ataupun kekurangan,

sementara kata atau kalimat tersebut memuat informasi yang penting, karena dapat

menyamakan atau membedakan dengan matan matan hadis lainnya. Bahkan

persoalan sama tidaknya pada redaksi, bukan sekedar makna yang dikandungnya

menjadi sesuatu yang signifikan, misalnya matan atau redaksi hadis yang dipakai

sebagai bacaan dalam beribadah, seperti bacaan bacaan dalam shalat, haji dan

sebagainya, maka untuk keperluan kajian metode tematik hadis pun, kritik matan ini

sangat membantu. Dalam konteks ini, pengkajian matan-matan secara tematik, tidak

akan tergesa-gesa mentoleransi perbedaan dan menganggapnya bahwa perbedaan

tersebut saling melengkapi atau menguatkan dan berkesinambungan (‘ala thâriq

ikhtilâf fi tahqîq al-takâmul wa al-tanâsukh)93, namun yang paling penting dalam

mewujudkannya, maka proses yang perlu dilakukan, adalah lebih dahulu melakukan

tahap identifikasi dan verifikasi, kemudian menyeleksinya. Dan penyusun

melontarkan gagasan dan ide dengan mengemukakan contoh aplikasi konkret

lanjutannya.94

93Penuangan konsep ikhtilaf berarti kemampuan untuk mengumpulkan hadis-hadis yang
seragam dengan menghimpunnya pada sebuah tema yang sama (tahap identifikasi), dan menetapkan
rentetan setiap sanad hadis serta memilah (tahap verifikasi), kemudian memilih yang terkuat menurut
hasil kajian peneliti—source for research—(tahap justifikasi) untuk menentukan hadis yang valid
menjadi hujah.

94Lihat bab V. Signifikansi Konsep Ikhtilaf Hadis Imam Syafi’i.
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Cara lainnya yang dapat dilakukan, adalah dengan menggunakan metode

membandingkan matan-matan hadis yang termuat dalam kitab-kitab hadis,

berdasarkan adanya perbedaan penyusunan atau cetakan, tentu saja kegiatan ini hanya

dapat dilakukan dengan terlebih dahulu diawali dengan membandingkan matan matan

setiap hadis, yang ternyata setelah diperhatikan dengan teliti terdapat perbedaan. Dan

penyusun memberikan contoh tentang perbedaan redaksi matan hadis tentang ucapan

salam tahiyat akhir (tasyahhud) misalnya, kemudian hasil sementara dari pemetaan

redaksi matan matan setiap hadis, ditemukan titik perbedaan pada saat memalingkan

wajah atau muka ke kanan dan ke kiri, sebagai penutup dalam shalat.95

Dan kesimpulan yang ditemukan dengan merujuk pelbagai naskah cetakan

kitab hadis yang sudah beredar di tengah masyarakat, kalangan ulama dan tentunya

lingkungan akademisi—otoritas riset ilmiah dan paling berkompeten—, bahwa

terdapat titik perbedaan tentang keberadaan lafal wa barakatuh—melihat secara

cermat dan teliti redaksi kalimat maupun hanya sepenggalan kata—dalam ucapan

salam. Dan hasilnya adalah, bahwa penelusuran naskah cetakan memiliki bermacam

edisi dan penerbit atas kitab sunan Abû Dâud misalnya, dengan memberikan

gambaran kesimpulan yang banyak disadur pada salah satu hasil tulisannya dalam

sebuah kajian penelitian dan telah dilakukan oleh Muhammad al-Maliki al-Hasani96,

95Identifikasi permasalahan yang ditemukan pada dasarnya juga berawal dari tahapan awal
dalam proses kritik matan, setelah memperhatikan dengan seksama antara matan matan hadis yang
semakna dengan mengumpulkannya pada sebuah tema bahasan (metode tematik), seperti kasus yang
berasal dari bacaan tasyahhud akhir pada praktek pelaksanaan ibadah shalat. Lihat pada footnote no.
99.

96Salah seorang pemuka agama dan ulama besar abad XX kelahiran Mekkah, yang pernah
mengamalkan ilmu agama yang dimilikinya di tanah air, pada berbagai lembaga keagamaan,
khususnya pesantren. Dan salah satu hasil karya tulis yang dituliskannya dan telah diterjemahakan
mengenai bidang keilmuan hadis, adalah Al-Manhal al-Latîf li al-Hadîts al-Syarîf, terj. Badruddin
dengan judul Mutiara Pokok Ilmu Hadis, cet. I, oleh penerbit Trigenda Karya, Solo, tahun 1995.
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bahwa terdapat tiga macam naskah edisi cetakan yang satu dan lafal lainnya masing-

masing ada perbedaan, dengan tetap mengacu kepada edisi cetakan pertama dan

penerbit utama yang lebih dekat sumber penyusunan sang pengarang. Maka data yang

ditemukan berdasarkan hasil pembacaan dan pengamatan serta penelitian yang

penyusun telah lakukan. Pertama, bahwa tulisan yang tercetak pada naskah pertama,

tidak terdapat lafal wa barakatuh, ketika memalingkan wajah ke kiri, sementara

tulisan yang tercetak lainnya dengan lafal yang sama disebutkan, bahwa semuanya

baik ketika memalingkan wajah ke kanan maupun ke kiri. Kedua, tulisan naskah

cetakan yang telah diterbitkan di India, yang terdapat pada perpustakaan al-

Mahmûdiyah, kota Madinah, pada jilid I hal. 40697, ucapan assalâmu alaikum wa

rahmatullâh wa barakâtuh diucapkan ketika memalingkan wajah ke kanan maupun

ke kiri. Ketiga, tulisan pada edisi naskah cetakan lainnya, adalah yang terhimpun

dalam al-kutûb al-tis’ah—konsensus para ulama hadis tentang kedudukan sembilan

kitab hadis standar—yang menjadi rujukaan yang berbentuk indeks kitab hadis

dengan judul al-mu’jam al-mufahras li alfâz al-hadits al-nabawi98. Demikian juga

edisi naskah cetakan yang di-tahqîq oleh Abd al-Rahmân Muhammad Ustmân dalam

97Sumber data elektronik pada alamat situs, yaitu; Http://www. Mahmudiahlibrary-bookstore.
Munawwarah.arab.edu (browsed at. 3.07.2014). data ini juga dapat ditemukan pada kitab Sunan Abû
Dâud maa’ Hâsyiatih Ain al-Ma’bûd, edisi India (thaba’ al-Hindi, t. th), h. 406.

98Pemberian judul dalam bahasa Arab dilakukan oleh Perhimpunan Civitas Akademisi
Internasional, sekelompok penggiat kajian ketimuran dan disebarkan oleh A. J. Wensink, seorang
Doktor bidang bahasa Arab universitas Leiden-Belanda pada tahun1936, pada Brill Press kota Leiden.
Namun yang patut menjadi catatan, bahwa kamus indeks memuat lafal lafal hadis Nabi saw., telah
lebih jauh dituliskan oleh Muhammad Fuâd Abdul al-Bâqy dengan model penyusunan yang apik dan
terperinci yang diberi  judul; Taisîr al-Manfa’at bi Kitâbae Miftâh Kunûz al-Sunnah wa al-Mu’jam al-
Mufahras li Alfâdz al-Hadîts al-Nabawiy. A. J. Wensink dkk., Concordance Et Indices De la
Traditonal Musulmane, lux. Edition (Leiden-Belanda: E.J. Brill Press, 1936), h. I. Muhammad Fuad
Abdul al-Bâqi, Taisîr al-Manfa’at bi Kitâbae Miftâh Kunûz al-Sunnah wa al-Mu’jam al-Mufahras li
Alfâdz al-Hadîts al-Nabawiy (Kairo-Mesir: Maktab Dâr al-Hadîs, 1927), h. II.
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bentuk kitab syarh99, edisi ini juga memuat penjelasan dalam bentuk verifikasi

terhadap dua macam naskah sebelumnya secara lengkap. Dari semua edisi naskah

cetakan Sunan Abû Dâud tersebut, menurut kajian penelitian al-Hasani yang paling

kuat, adalah redaksi salam tahiyat akhir yang memuat lafal wa barakâtuh, ketika

memalingkan wajah ke kanan dan ke kiri. Secara teknis, perbandingan atau yang

lainnya untuk melakukan kritik matan tetap terus dikembangkan, bersamaan juga hal

ini bisa dikembangkan dengan terus melakukan latihan atau praktek, terutama sekali

lagi untuk hadis hadis yang semakna atau topik yang sesuai.100

Dan redaksi matan hadis yang dimaksudkan itu, adalah:

مَدِ حَدَّثنََا حُصَیْنُ  مَدِ عَبْدُ الْعَزِیزِ بْنُ عَبْدِ الصَّ بْنُ عَبْدِ حَدَّثنََا عَمْرُو بْنُ عِیسَى حَدَّثنََا أَبُو عَبْدِ الصَّ
لاَةِ قَالَ كُنَّا نَقُولُ التَّحِیَّ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ  ةُ فِي الصَّ

تَّحِیَّاتُ لِلَّهِ وَنُسَمِّي وَیُسَلِّمُ بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَسَمِعَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ قُولُوا ال
لَوَاتُ وَالطَّیِّبَاتُ السَّلاَمُ عَلَیْكَ أَیُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَ  رَكَاتُهُ السَّلاَمُ عَلَیْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ وَالصَّ

الِحِینَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ فَإِنَّكُمْ إِذَا فَعَ  لْتُمْ ذَلِكَ فَقَدْ سَلَّمْتمُْ الصَّ
101مَاءِ وَالأَْرْضِ عَلَى كُلِّ عَبْدٍ لِلَّهِ صَالِحٍ فِي السَّ 

99Ibnu al-Qayyim al-Jauziy, Ain al-Ma’bûd Syarh Sunan Abû Dâud, jilid III (Cet. II;
Madinah-KSA: Maktab al-Salafi, 1388 H./ 1969 M.), h. 251.

100Contoh penelitian yang penyusun jabarkan, lebih menekankan kepada penggunaan metode
yang masih selalu membutuhkan pengembangan dengan meletakkan sejumlah metodologi bidang
hadis(baca: ‘ulûm al-hadîts) antara metode komparasi dan tematik.

101Sejumlah redaksi varian hadis yang memuat tentang ucapan salam tahiyat akhir ditelusuri
melalui metode takhrij hadis, dan tentu hadis dengan varian yang berbeda dan memiliki makna yang
sama termasuk periwayatan dengan riwâyah bi al-ma’na, dengan melakukun proses ini ditemukan
petunjuk melalui salah satu kata dari redaksi matan hadis yaitu; kata maka data yang ditemukan ,برك
pada beberapa buku kumpulan hadis yang tertulis dengan kalimat; السلام علیك أیھا النبي ورحمة الله وبركاتھ
adalah; Sahih Bukhari, bab ‘Amal fi al-Shalat, 4, bab Fadhâil al-Shahâbat, 30, bab bad’u al-khalq, 6,
bab adab, 63, bab isti’sân, 3, 16, 18, 19, 28, bab tauhîd, 5; Sahih Muslim, bab shalât, 56, 60, 62; Sunan
Abu Daud, bab shalât, 178, 184, bab aqdiyat, 20, bab libâs, 45, bab adab, 132; Sunan Al-Turmizy,
bab shalât, 99, 100, bab isti’sân, 3; Sunan al-Nasa’i, bab tathbîq, 23, 100-104, sahwin, 41, 43-45, 56,
bab nisâ’, 3; Sunan Ibnu Majah, bab, iqâmat, 24, bab nikâh, 19, bab adab, 18; al-Muatta’, bab nidâ’,
54**, 55, bab salâm, 3; Sunan al-Dârimiy, bab isti’sân, 10, 13; dan Musnad Ahmad bin Hanbal, juz I,
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376, 382, 408, 413, 414, 422, 423, 428, 431, 437, 439, 440, 450, 459, 464, , juz III, 158, juz IV, 409,
440, juz VI, 75, 117, 126, 145, 150. A. J. Wensinck, Concordance et Indices de la Tradition
Musulmane, dialihbahasakan oleh Muhammad Fuad Abdul al-Baqi’ dengan judul Mu’jam al-Mufahras
li Alfadz al-Hadis al-Nabawy, jilid II (Leiden-Holland: E.J. Brill, 1969), h. 175.
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Bab IV

Metodologi Pemahaman Hadis

A. Metode Pemahaman Hadis dan Pengertian atau Ta’rîf wa Minhaj Fiqh al-

Hadîts

Ketika proses pengkajian ilmiah dalam studi riset hadis telah mencapai batas

final dengan memberikan penetapannya sebagai hadis yang sahih dan dilanjutkan

menuju tahapan mengfungsikan hadis1 dalam kapasitasnya sebagai bayân terhadap al-

Qur’an, atau menjadikannya sebagai dasar hukum, maka serta merta urgensi

metodologi pemahaman hadis memiliki peran yang sangat signifikan dalam

memberikan penjelasan terhadap persoalan yang terkait dengan hadis, yang dijadikan

dasar dalam menetapkan ketentuan hukum, menjadi sebuah solusi, atau merupakan

jawaban.2

Meskipun tahapan mengfungsikan hadis dalam diskursus pembahasan

metodologi pemahaman hadis bukan menjadi bagian dari kegiatan kritik hadis, dan

terkadang tahapan ini dianggap tidak lebih merupakan rangkain terputus dari proses

kajian atau studi hadis yang memiliki kepentingan lain, karena bukan menjadi

wilayah kajian yang mesti dilalui oleh kalangan muhadditsîn, karena format kajian

yang mereka bangun terbatas dalam lingkup kerangka utama kajian struktur hadis,

yang terdiri dari sanad dan matan saja. Dan anggapan ini cukup beralasan, karena

1Hadis secara aplikalif dapat dipahami sebagai upaya yang sungguh sungguh menjadikannya
sumber kedua setelah al-Qur’an, untuk menjelaskan berbagai macam persoalan dalam kapasitas
pemaknaannya menjadi sunnah yang dipahami sebagai khabar khâs, seperti dalam pelaksanaan shalat
terjadi lupa, maka wajib dilakukan sujud sahwi atau perbuatan yang dapat merusak pelaksanaan haji.
Lih. Muhammmad bin Idris al-Syafi’i, Ikhtilâf al-Hadîts-Al-Umm, Jilid X (Edisi Khusus; Kairo-Mesir:
Dar al-Wafa 1422 H./2001 M.), h. 8.

2Lebih spesifik Fatchur Rahman menuliskan tentang hadis sebagai sumber hukum dengan
menjelaskan tiga dalil yang mendukung dalam menetapkannya, yaitu; 1) menurut petunjuk akal; 2)
menurut petunjuk nash al-Qur’an, dan 3) menurut ijmâ’ al-shahâbat. Lih. Fatchur Rahman, Ikhtishar
Mushthalahu’l-Hadis (Cet. I; Bandung: PT. Al-Ma’arif, 1974), h. 43-44.
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dasar pijakan dari studi hadis, pada dasarnya berasal dari paradigma studi hadis itu

sendiri, yang selalu menjadikan dasar utama dan pokok inti kajiannya bermuara

kepada keaslian sumber (otentisitas) dan memiliki standar yang bekualitas dan

kredibel.3

Namun titik persoalan yang nanti sering muncul dan akhirnya juga harus

dipadukan dengan pembahasan sebelumnya (Bab III. Bag. C), adalah menyangkut

keutuhan sebuah hadis yang terkait langsung dengan upaya sungguh sungguh

menjadikan hadis lebih bermakna4, dan tentunya juga dapat dipahami secara eksplisit

(shârih), bahwa rangkain proses yang mesti dilalui secara prosedural dalam sebuah

kajian atau studi hadis, apalagi pada tataran riset, tidak saja mencakup sisi struktur

saja, tetapi juga fungsi dan kedudukan hadis yang diandaikan lokus dalam sebuah

rangkai struktural hadis (baca: bunch of  hadis structural), maka fokus konsentrasi

sebenarnya bermuara pada titik utama di sekitar wilayah pembahasan tentang pola

susunan redaksi dan materi nas sebuah matan hadis, yang dirunut secara apik dengan

3Anggapan ini tidak terlepas dari peran peneliti ketimuran (baca:orientalis), yang tidak ingin
melibatkan diri secara profesional dan hanya memandang persoalan pemahaman hadis dengan
subjektif, tanpa melihat sudut pandang lain dari sisi integritas dan tanggun jawab ilmiah. Bahkan
anggapan yang berlebihan justeru menilai para muhadditsin hanya meneliti dari sisi sanad saja, dan
disinyalir Ibnu Khaldum telah memberikan pernyataan demikian sebagai bentuk penilain terhadap
aktifitas pencarian hadis sebagai bagian dari mencari ilmu pengatahuan. Abdurrahman Ibnu Khaldum
al-Magriby, Al-Mukaddimah, edisi klasik (Cet. LE; Bab Look-Kairo: Percetakan Hadrah, t.th), h. 634.
Lih. Hasyim Abbas, Kritik Matan Hadis Versi Muhaddisin dan Fuqaha (Cet. I; Sleman-Yogyakarta:
Penerbit TERAS, 2004), h. 49.

4Berdasar dari logika al-Qur’an (al-Mantiq fi al-Qurân) yang sudah terbangun, bahwa hadis
dengan sendirinya memiliki fungsi dan peran dalam merepresentasikan keinginan tuhan dalam
menjelaskan maksud ayat-ayat al-Qur’an sebagai bentuk perwujudan pemahaman dasar dan asasi yang
dimiliki seorang manusia biasa bernama Muhammad yang dianugerahi akal yang cerdas, yang menjadi
media dalam mengejawahtahkan wahyu yang dibawa oleh Jibril dan berbanding lurus dengan tugas
yang diembangnya ketika menjadi Nabi sekaligus seorang Rasul tuhan. [Q.S. Al-Najm, 53:3-6]. Abu
Jafar Muhammad bin Jarir al-Thabary, Tafsîr al-Thabary; Jâmi’ al-Bayân ‘an Ta’wîl Âya al-Qur’an,
jilid XXII (Cet. I; Kairo-Mesir: Penerbit Hajar, 1422 H./ 2001 M.), h. 8-10.
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menarik garis lurus setiap persambungan dan mengurainya dalam bingkai skema

terkait dengan persoalan fiqh al-hadîts atau ‘pemahaman hadis’.5

Persoalan fiqh al-hadîts atau pemahaman hadis dalam koridor pembahasan

metodologi pemahaman hadis Nabi saw, merupakan persoalan yang sangat penting

dan menjadi klausa utama para ulama hadis (baca: muhadditsin) serta format

standarisasi rumusan yang signifikansinya jelas dijadikan bahan kajian dalam

kerangka prosedural yang telah diakui, meskipun beberapa kajian selanjutnya yang

berhubungan dengan metodologi pemahaman hadis tidak se-massive seperti yang

berlangsung dalam metodologi pemahaman terhadap kajian maupun studi terhadap

al-Qur’an dalam bentuk tafsir6. Tentu, kepentingan yang sangat mendasar yang

menjadi tujuannya adalah mengungkap sebuah bentuk pola pemahaman dan cara

interpretasi yang benar mengenai matan hadis, seperti yang sudah dilakukan para

ulama dari berbagai disiplin keilmuan yang dijabarkan dalam uraian mengenai

kandungan sebuah hadis. Dan persoalan ini telah menarik beberapa intelektual

muslim untuk membahasnya lebih jauh dan komprehensif, meskipun tidak secara

detail dengan penjelasan yang spesifik dari setiap pembahasan yang mereka lakukan

dan berlandaskan kepada pemahaman hadis yang telah tersistematis dalam bentuk

kerangka penelitian dengan melalui tahapan tahapan prosedural ilmiah yang

5Subhi Saleh menjelaskan tentang pengembagan dari sisi teoritis dengan temuan berbagai
macam metode terkait dengan ilmu hadis dari sisi aplikasi hubungannya dengan pertumbuhan ilmu-
ilmu keislaman dalam naungan hadis. Subhi as-Shalih, Ulûm al-Hadîts wa Musthalahuhû
diterjemahkan oleh Tim Pustaka Firdaus, dengan judul Membahas Ilmu-Ilmu Hadis ( Cet. VIII; Pasar
Minggu-Jakarta: Pustaka Firdaus, 2009), hal. 291.

6Pemahaman terhadap teks-teks wahyu al-Qur’an secara metodologis dapat dilihat dari
bermacanm-macam model dan corak dari metode penafsiran dan interpretasi al-Qur’an itu seperti;
corak tafsir falsafi, tafsir sufi, tafsir ‘ilmi dan tafsir adabi ijtimâ’i. Lih. Nashruddin Baidan, Metodologi
Penafsiran al-Qur’an (Cet. III; Celeban Timur-Yogyakarta: Bintang Pelajar, 2005), h. 9.
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metodologis7, di antaranya adalah; Al-Khâtib al-Bagdadiy, Muhammmad Jamâl al-

Dîen al-Qâsimîy, Salâh al-Dien al- Adlabiy, Musthafa al-Sibâ’i, Muhammad Ajjâj al-

Khathîb, Muhammad al-Gazâlîy, Yusuf al-Qardhâwy, Muhammad Syuhûdi Ismâil

dan lain-lain.8

Meskipun juga alasan yang mendasar masih sebatas asumsi yang

membutuhkan pengkajian lebih lanjut, bahwa sesungguhnya gambaran kerangka

keilmuan yang dipahami mengenai metodologi pemahaman hadis yang utuh dan

dibangun berdasarkan sistematika pembahasan yang tersusun bab demi bab, pasal

demi pasal belum sepenuhnya mendapatkan porsi kajian yang matang untuk

dikatakan sebagai sebuah dasar keilmuan yang berdiri sendiri, dengan alasan, bahwa

sebuah metodologi adalah bidang penelitian ilmiah yang membenarkan,

mendeskripsikan dan menjelaskan aturan-aturan, prosedur-prosedur sebagai metode

ilmiah. Metodologi tidak saja terbatas pada deskripsi prosedur ilmiah tetapi juga

mencakup analisis dasar-dasar penggunaannya. Ini berarti bahwa studi metodologi

pemahaman hadis (baca: ثِ یْ دِ لحَ اْ هِ قْ فِ جُ اهِ نَ مَ  ) terkait erat dengan pertanyaaan

7Pola pengembangan beberapa metode aplikasi terkait kritik matan dan hubungan yang
dibangun dengan metode pemahaman hadis dalam skala perbandingan yang bersifat komprehensif
dalam menjabarkan buah pemikiran idealis-praktis yang penulis gambarkan melalui kerangka pikir
pada tahapan pertama [skema kerangka pikir] dan pola paradigma dalam memberikan penjelasan pada
tahapan skema lengkap menuju ke arah penyempurnaan metode menjadi sebuah bentuk keilmuan
dalam memahami dengan baik hadis pada sisi pemahamannya.

8Shalahuddin al-Adlabiy misalnya, berusaha menggambarkan secara gamblang dan
menyeluruh tentang metode kritik matan dalam kitabnya yang berjudul manhaj naqd al-matn ‘inda al-
ulamâ’ al-hadîts al-nabawiy , yang secara umum menjadi dasar proyeksi para ulama dalam
merumuskan tentang sebuah metode yang bernama fiqh al-hadîts, yang dipergunakan dalam
menyimpulan sebuah hadis yang telah layak mendapatkan pengakuan autentik (baca: shahîh) dan
berhak dalam posisinya untuk menjadi sumber kudua pengambilan hukum syariat (tasyri’) sekaligus
menjadi bayân terhadap hukum al-Qur’an. Juga rumusan lebih spesifik yang ditawarkan Jamaluddin
al-Qasimy dalam kitabnya yang berjudul qawâid al-tahdîts, menuliskannya pada sebuah bab tersendiri,
namun menjadi sebuah acuan baku yang menhubungkannya dengan metode penetapan hukum atau
manhaj istinbâth al-hukmi. Misbahuddin, Membincang Pemikiran Salahuddin al-Adlabi tentang
Metodologi Kritik Matan Hadis (Makalah yang disajikan pada pertemuan kuliah pasca sarjana tingkat
doktoral di Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar, 14 Februari 2008), h. 4.
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pertanyaan yang dikaji dalam epistimologi atau teori pengetahuan yang bersumber

dari hadis dan ulumul hadis.9

Tetapi yang mesti menjadi catatan dan tidak dapat diabaikan tentang pola

umum dan cara kerja dalam menerapkan metodologi pemahaman hadis, yang juga

harus menjadi bahan perbandingan mengenai arah kecenderungan dari pemahaman

itu sendiri terhadap hadis, seperti yang diutarakan Amin Abdullah10, bahwa secara

tipologis bentuk pemahaman yang mempercayai hadis sebagai sumber kedua ajaran

agama—juga menjadi dasar menemukan petunjuk ilmiah terkait ilmu pengetahuan

dan sains—tanpa memperdulikan proses panjang sejarah terkumpulnya hadis dan

proses pembentukan ajaran ortodoksi, maka ini adalah tipe tekstualis, sedangkan

pemahaman yang mempercayai hadis sebagai sumber ajaran kedua dari ajaran agama,

tetapi dengan cara kritis-konstruktif  melihat dan mempertimbangkan asal-usul (baca:

asbâb al-wurûd) hadis tersebut, adalah tipe kontekstualis.11

Namun pada dasarnya, kajian terhadap redaksi matan hadis dengan

menggunakan metodologi pemahaman hadis secara substansial-aplikatif menjadi

9Imam Syafi’i menjadi pelopor dalam menawarkan sebuah rumusan yang bersifat
metodologis dan menjadi sebuah tatanan dasar dalam menyusun konsep yang berusaha memetakan
tentang metode pemahaman terhadap wahyu secara khusus dan sunnah Nabi saw. secara khusus,
kemudian menyediakan sekumpulan aturan metodologis yang dapat mengarahkan faqih (jurist) dalam
upaya menderivasikan aturan aturan syariah, yang bertujuan mencegah pembacaan yang arbitrer
terhadap teks wahyu dan memperluas penerapannya terhadap perbuatan dan peristiwa peristiwa yang
tidak secara langsung ditentukan oleh wahyu. Louay Safi, The Foundation of Knowledge; a
Comparative Study in Islamic and Western Methods of Inquiry, terj. Imam Khoiri, Ancaman Metode
Alternatif; sebuah Refleksi Perbandingan Metode Penelitian Islam dan Barat (Cet. I; Kaliurang-
Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 2001), h. 47.

10Sa’dullah Assa’idi, Hadis-hadis Sekte (Cet.I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), h. 13
11Tawaran Syafi’i selanjutnya dalam memetakan kerangka metodologis tentang pemahaman

tentang teks wahyu misalnya, dengan mengidentifikasikan dua sumber pengetahuan utama,
pengetahuan yang terdapat dalam teks wahyu (nass) dan pengetahuan deduktif (istinbath). Dan
mengembangkannya melalui pembahasan menyangkut prosedur prosedur ilmiah dalam dua bab: bayân
(klarifikasi) dan qiyâs (analogi). Kemudian pengetahuan yang dihasilkan melalui aplikasi dua
prosedur tersebut menurut Syafi’i selanjutnya dapat diklasifikasikan di bawah bab: ikhtilâf
(perselisihan) dan ijmâ (konsensus). Lih. Muhammad bin Idris al-Syafi’i, Al-Risâlah, telah di-tahqîq
dan di-takhrîj oleh Ahmad Muhammad Syâkir (Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t. th), h. 19.
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perbendaharaan keilmuan yang mengakomodir hadis, baik dari sisi struktural maupun

fungsional dalam tataran keilmuan hadis (ulûm al-hadîts) menuju ke arah

pemberdayaan yang memiliki kebermaknaan yang riil (authentic) serta menciptakan

bangun konstruksi yang jelas dan utuh (complete) sebuah hadis, karena hadis menjadi

sumber dalam memberikan pemahaman ajaran keagamaan dan juga sebagai materi

pendukung dalam memberikan pemahaman terhadap maksud dan makna yang

terkandung dalam al-Qur’an, yang berkonsekuensi luas kepada tugas Rasul saw

sebagai pembawa risalah ketuhanan, penyampai wahyu dan penyebar ajaran agama.

Maka beberapa pedoman dan petunjuk yang disampaikan Allah Swt tentang utusan-

Nya harus diperhatikan, dengan berdasarkan ayat-ayat al-Qur’an berikut ini12:

Q. S Al-Nisaa’4:80, yaitu;

مَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَیْهِمْ حَفِیظًامَنْ یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَ 
Terjemahnya

Barangsiapa yang mentaati Rasul saw itu, sesungguhnya dia telah mentaati
Allah. Dan barangsiapa yang berpaling (dari ketaatan itu), maka kami tidak
mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka.13

Q. S Al-Hasyr 59:7, yaitu;

فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِیدُ الْعِقَابِ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ ...
Terjemahnya

...apa yang diberikan oleh Rasul kepadamu., maka terimalah. Dan dilarangnya
bagimu maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya
Allah sangat keras hukuman-Nya.14

12Muhammad Mustafa al-A’dhamy, Manhaj al-Naqd ‘inda al-Muhadditsîn; Nasyatuh wa
Târîkhuh (Cet. III; Riyadh-K.S Arabiah: Maktabah al-Kautsar, 1410 H./ 1990 M.), h. 2. Imam Syafi’i,
Ikhtilâf al-Hadîts...

13Departemen Agama R.I., Al-Qur'an dan Terjemahnya (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab
Suci Al-Qur'an: Pelita III/ Tahun 1984), h. 132.

14Ibid., h. 916
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Q.S Al-Nisaa’ 4:59, yaitu:

ءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى شَيْ یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَْمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تنََازَعْتُمْ فِي 
اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْیَوْمِ الآْخِرِ ذَلِكَ خَیْرٌ وَأَحْسَنُ تأَْوِیلاً 

Terjemahnya
Hai orang-orang yang beriman, taati Allah dan taati Rasul-Nya dan ulil amri di
antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka
kembalikanlah dia kepada Allah (al-Qur’an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu
benar-benar beriman kepada Allah dari hari kemudian. Yang demikian itu lebih
utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.15

Q.S Al-Anfaal 8:20, yaitu:

یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلاَ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتمُْ تَسْمَعُونَ 
Terjemahnya

Hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya, dan
janganlah kamu berpaling dari pada-Nya, sedang kamu mendengar (perintah-
perintah-Nya).16

Q.S Ali Imran 3:31, yaitu:

یمقُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي یُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَیَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِ 
Terjemahnya

Katakanlah: “Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya
Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu.” Allah Maha Pengampung
lagi Maha Penyayang.17

Seperangkat ayat-ayat tuhan di atas inilah yang menjadi landasan normatif-

aktual dan mengarahkan pemahaman tentang tugas utama yang diemban Muhammad

saw dalam kapasitasnya sebagai salah seorang utusan tuhan, yang dibekali dengan

berbagai macam pengetahuan, begitu juga proses regenerasi yang berlangsung setelah

mangkatnya Rasul saw., maka kewajiban untuk mentaati sunnahnya tetap harus

15Ibid., h. 128.
16Ibid., h. 262
17Ibid., h. 80.
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berlangsung, dengan alasan bahwa jika proses risalah berakhir setelah wafatnya Rasul

saw., maka tentu menjadi pengecualian tentang kekekalan Islam sebagai agama.18

Dalam memahami sebuah bangunan keilmuan, maka pijakan awal yang

menjadi titik tolak untuk memahaminya berada pada tataran paling mendasar tentang

pengertiannya—mereduksi dasar pemikiran yang menjadi pijakan kerangka

konstruksi keilmuan pada sisi ontologi, epistimologi dan aksiologi—dan target akhir

yang ingin dicapai dari metode pemahaman hadis itu sendiri dalam kapasitasnya

sebagai keilmuan yang menjadi subordinat dari  kegiatan studi kritik hadis.19

Maka gambaran awal dalam memahami lebih dalam tentang metodologi

pemahaman hadis ( ثِ یْ دِ لحَ اْ هِ قْ فِ جُ اهِ نَ مَ  ) sebagai perbandingan tentang pengertian

metode pemahaman hadis ( ثِ یْ دِ لحَ اْ هِ قْ فِ جُ اهِ نَ مَ  ), dimulai dengan merujuk sekelumit

catatan dari hasil pembacaan penulis pada sebuah literatur, yang memiliki keterkaitan

makna dengan pembahasan tentang pengertian kata metodologi pemahaman hadis,

dengan mengetengahkannya secara mendetail dan komprehensif mengenai pengertian

awal melalui cara melihat dari sudut tinjaun etimologi dan terminologi serta

pemakaiannya dalam peristilahan yang paling banyak dipergunakan dalam berbagai

macam bidang keilmuan, semisal pengertian yang dituangkan dalam rangkaian

kalimat sebagai berikut, “Metodologi ialah bidang penelitian ilmiah yang

berhubungan dengan pembahasan tentang metode metode yang dipergunakan dalam

mengkaji fenomena alam dan manusia yang terkait dengan karya cipta dan daya

kreasi yang terlahir dari hubungan interaksi keduanya”20. Sehingga pemaknaan kata

18Muhammad Mustafa al-A’dhamy, op. cit., h. 3.
19Menetapkan metodologi pemahaman hadis (ــــھ الحــــدیث ــــاھج فق menjadi dasar (من kerangka

dalam memberikan penegasan terhadap kedudukan fiqhul al-hadits dalam memahami sunnah secara
keseluruhan dan hadis secara khusus sebagai sebuah sumber berbagai macam keilmuan yang memiliki
landasan epistimologi, ontologi dan aksiologi.

20Louay Safi, op.cit
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metode secara subtansial berada dalam sub sistem dari makna metodologi.21 Dan

selanjutnya dijelaskan lebih detail dan lengkap pada poin berikut.

1. Antara kata Metode dan Metodologi

Dalam memberikan batasan pengertian tentang penggunaan kedua kata

metode dan metodologi tersebut yang terkait secara langsung dengan objek bahasan,

tentu dengan mudah dapat dimengerti, ketika derivasi bentuk kata yang sedang

bertransisi atau mengalami perubahan bentuk seperti pada kata metode, yang

selanjutnya membandingkan dengan bentuk kata yang lain dan telah baku dalam

sebuah bentukan kata metodologi, yang merupakan perubahan bentuk kata yang

tercipta dengan sendirinya dan bersamaan dengan makna yang sering dipakai dalam

menilai standar keilmiahan yang dapat ditelusuri pada fase term awal pengertian yang

penulis tuangkan, bahwa metodologi lebih bersifat umum dalam pengertian bahasa

atau lugawi dari kata metode yang bersifat khusus dalam cakupan bahasan menurut

pengertian terminologinya, dan dapat dijelaskan seperti berikut ini; Metode yang

berasal dari sumber perbendaharaan kata dalam bahasa Yunani, yaitu; methodos yang

diterjemahkan dalam bahasa Arab menjadi kata manhaj atau tharîq, yang diartikan

secara bervariatif dalam bahasa Indonesia dengan arti; kiat, cara dan jalan.22

21Ini dapat dilihat dari kalimat berikut:
كتشاف الحقیقة، وأن العلم الذي یبحث ها الباحث في دراسته للمشكلة لإعل بأن المنهج هو الطریقة التي یتبوعلى ذلك فیمكننا أن نقو " 

طریقا واحدة متكاملة على ید العلماء المتخصصین والفلاسفة، إذ هما بقطعان في هذه الطرق هو علم المناهج، وان هذا العلم قد تكون 
".إلى المعرفة

Lih. Ahmad Badar, Ushûl al-Bahts al-‘Ilmiy wa Manâhijih (Cet.VI; Kuwait-Qatar: Wikâlât Mathbuât,
1982), h. 35.

22Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi ketiga
(Cet. III; Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 740. Lih. Fuad Hasan dan Koentjaraningrat, Beberapa Asas
Metodologi Ilmiah, dalam Koentjaraningrat (ed.), Metode-metode Penelitian Masyarakat ( Jakarta: PT.
Gramedia, 1997), h. 16.
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Namun penyebutan dan pemakaian kata ini lebih populer digunakan dalam

bahasa Inggris, ditulis dengan kata method23. Kata ini mulai diperkenalkan pada abad

ke-17 oleh Francis Bacon, yang dipahami dalam pengertian terminologi (isthilâhiy),

adalah cara yang ditempuh dalam menyingkap kebenaran ilmu-ilmu melalui

seperangkat kaidah kaidah yang menuntun perjalanan akal dan memberikan batasan

batasan prosedur hingga mencapai hasil yang diinginkan. Dan pemakaiannya secara

populer dan merebak luas di khalayak ramai serta mulai diperkenalkan pada

masyarakat ilmiah dan pada akhirnya merupakan pelengkap kata dengan berbagai

macam kombinasi, dalam bentuk frasa bahkan telah menjadi kata yang bersifat

idiomatis, yang bahkan menentukan standar keilmuaan dan salah satu indikator yang

harus dimiliki dalam prosedur penentuan sebuah metode untuk menjadi sebuah ilmu,

yang akhirnya, telah menjadi kata umum dan sudah menjadi baku dalam kamus besar

bahasa Indonesia yaitu; metode24, bahkan juga malah sebagian ahli bahasa

mengaitkannya secara tidak langsung dengan kata sanad secara makna25, yang

menjadi kata peristilahan paling populer dalam keilmuan tentang ilmu pengetahuan

ulûm al-hadîts. Dalam bahasa Indonesia sendiri berdasarkan kata yang sudah menjadi

ejaan yang disempurnakan, kata metode mengandung makna, dari sebuah cara teratur

yang dipergunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tujuan dapat tercapai

23Ahmad Badar, op. cit., h. 32.
24Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, op. cit., h. 801
25Menemukan pertautan makna (معنوي) yang menjadi titik temu dan pusat inti dari sisi

pemahaman setiap kata (etimologi: لغوي ), dengan menyimak dan membandingkan dari pengertian
yang berasal dari maksud peristilahannya sendiri (terminology: ;yaitu ,(إصطلاحي ) ,الطریق الموصل الى المتن
jalan yang ditempuh menuju kepada sebuah redaksi hadis) . Lih. Muhammad bin Muhammad Abu
Syahbah, Al-Wasîth fi Ulûm wa Mushthalah al-Hadîts (Jeddah-Mekkah: Alam Marifah Press, 1403 H./
1982 M.), h. 18.
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sesuai dengan yang dikehendaki, juga menjadi cara kerja yang tersistimatis untuk

memudahkan pelaksanaan sebuah kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan.26

Sedangkan kata metodologi yang berasal dari akar kata yang sama dalam

bahasa Yunani methodos dengan penambahkan kata logos yang berarti ilmu, sehingga

rangkain kata metodologi memiliki pengertian secara bahasa, yaitu; ilmu tentang

metode; uraian tentang metode. Dan tentu bagi para pengkaji menjadi alat dan sarana

yang dipergunakan dalam melakukan kajian untuk menemukan sebuah temuan yang

bersifat kebenaran dan menuangkan dalam bentuk karya ilmiah yang bersifat

produktif.27

2. Interelasi dengan kata fiqh atau Pemahaman

Bentuk kata fiqh28 merupakan jenis bentukan kata dalam tata bahasa Arab

yang dinamakan mashdar (original noun), yang bentuk pola kata dasarnya

merupakan acuan yang disetarakan melalui sistem prosedural pembentukan kata,

yang berasal dari akar kata dengan timbangan atau wazan tashrîf فعلا-یفعل- فعل ,

yaitu; فقها- یفقه-فقه faqiha-yafqahu-faqhan atau fiqhan29, yang penerapan

26Hubungan pengertian makna kata dan peristilahan yang dikembangkan ilmuan setelahnya
yang dicetuskan Francis Bacon. (footnote no.20). Lih. Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa KBBI, op.
cit., h. 741.

27Ibid.
28Kata fiqh atau فقھ yang bertumpu dan berinterelasi (idhâfiah) pada kata hadits atau الحدیث dan

membentuk satu komponen kesatuan yang serasi dan harmoni dalam pola bentukan yang terpadu pada
sebuah komposisi فقھ الحدیث dan menjadi istilah yang mempunyai arti harfiah, yaitu; pemahaman hadis.
Dan peristilahan fiqh al-hadits (فقـــــھ الحـــــدیث) menjadi gabungan kata yang dengan cermat
mengungkapkan makna konsep, proses, keadaan atau sifat yang khas terkait dengan pemahaman yang
dikandung sebuah redaksi hadis, yang mulai diperkenalkan oleh al-Hakim al-Naishabury dalam satu
satu hasil karyanya yang membahas tentang ulumul hadis. Hakim al-Naisabury, Ma’rifat Ulûm al-
Hadîts wa Kammiyat Ajnâsih (Cet. I; Beirut-Libanon: Dar Ibnu Hazm, 1423 H./ 2003 M.), h. 246.

29 فقھا–یفقھ –فقھ  , pola pembentukan struktur kata fiqh ini dalam tata bahasa Arab termasuk dari
bagian pembahasan dari keilmuan yang terkait dengan tata bahasa yang sering disebut ilmu sharaf ( علم
,(صرف dan cara kerja yang diterapkan dalam bentuk praktek-aplikatif dengan menggunakan berbagai
macam patron, sebagai acuan dalam mereduksi kata bersama arti bahasa (lugawy) dari setiap
perubahan, yang dikenal dengan istilah tashrîf ishtilâhîy ,Antoine al-Dahdah .(تصریف إصطلاحي)
Mu’jam Qawâid al-Arabiyyat al-Âlamiyat (Cet. I; Beirut-Libanon: Maktabah Libnan, 1992), h. 39.
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maknanya secara terminologi (ishthilahy) diterjemahkan secara harfiah dengan arti;

pemahaman, yang dapat difahami dengan contoh; faqhan al-rajul (فقها الرجل) yang

bermakna; galabahu fi al-‘ilm (غلبه في العلم) atau seseorang yang diliputi

kemenangan atas penguasannya terhadap ilmu pengetahuan, yang pada dasarnya

maksud pemaknaan yang diinginkan lebih berasosiasi kepada sebuah bidang ilmu

yang terkait langsung dengan bidang yang menelusuri persoalan yang membahas

tentang hukum syariat30.

Perimbangan makna ini juga yang secara harfiah dipergunakan dalam

perisitilahan untuk meramu sebuah konsep metodologis atau dasar pengembangan

sebuah pengetahuan yang lebih dekat dari sisi pengertian terminologisnya. Meskipun

juga ditemukan pola timbangan yang sesuai dan sepadan pada bentuk wazan kata

faqiha, adalah kata fahima, yang semakna dengan contoh; faqiha al-rajulu, dengan

baris kasra, faqiha-yafqahu-faqhan jika dengan fahima-yafhamu-fahman. Dan jika

faquha dengan baris damma, yang berarti jika menjadi seorang fâqih, âliman31.

Sehingga secara spesifik kata fiqh dalam pengertian etimologi, sangat erat

keterkaitannya dengan yang dikemukan para ahli ushul fiqhi, yang berarti; sebuah

bentuk pemahaman yang sangat mendalam dan bahkan menembus yang dapat

membuka dan menperkenalkan batas-batas perkataan dan perbuatan, dan ini

sepenuhnya dipahami dengan jelas, seperti keterkaitan kata fiqh dengan makna

kandungan ayat al-Qur’an berikut ini, yaitu;32

30Metodologi yang dimaksudkan relevan dengan bidang yang terkait dengan keilmuan bidang
sosial, manusia dan lingkungan yang diaplikasikan dengan menggunakan metode sejarah, metode
eksperimen dan metode riset. Lih. Ahmad Badar, op.cit., h. 33.

31Mahmud al-Syuthiy, Al-Asybâh wa al-Nadlâir fî Qawâid wa Furû’i Fiqh al-Syâfi’iy (Cet. II;
Riyadh-Makkah al-Mukarram: Maktab Nazar Mustafa Baz, 1418 H./ 1997 M.), h. 3.

32Muhammad Abu Zahrah, Ushûl al-Fiqh (Beirut-Libanon: Dar al-Fikr al-Araby, 1377 H./
1958 M.), h. 6.
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Q. S Al-Nisaa’4:78

فَمَالِ هَؤلاَُءِ الْقَوْمِ لاَ یَكَادُونَ یَفْقَهُونَ حَدِیثاً...
Terjemahnya

...Maka mengapa orang-orang itu (orang munafik) hampir-hampir tidak
memahami perkataan sedikitpun.33

Q. S Al-A’raf 7:179

نْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لاَ  ...یَفْقَهُونَ بِهَاوَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِیرًا مِنَ الْجِنِّ وَالإِْ
Terjemahnya

Dan sesungguhnya kami jadikan untuk penghuni neraka Jahannam kebanyakan
dari jin dan  manusia, mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakannya
untuk memahami (ayat-ayat Allah)...34

Juga sebagaimana yang diutarakan Rasul saw. yang terkait dengan makna

fikih الفقه ) )secara bahasa, yaitu;

رَبِیعَةُ بْنُ حَدَّثنََا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَیْبَةَ حَدَّثنََا زَیْدُ بْنُ الْحُبَابِ أَخْبَرَنِى مُعَاوِیَةُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثنَِى
وِیَةَ یَقُولُ إِیَّاكُمْ وَأَحَادِیثَ إِلاَّ یَزِیدَ الدِّمَشْقِىُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ الْیَحْصَبِىِّ قَالَ سَمِعْتُ مُعَا

-حَدِیثاً كَانَ فِى عَهْدِ عُمَرَ فَإِنَّ عُمَرَ كَانَ یُخِیفُ النَّاسَ فِى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ 
وَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ . »لدِّینِ فِى اخَیْرًا یُفَقِّهْهُ مَنْ یُرِدِ اللَّهُ بِهِ « وَهُوَ یَقُولُ - صلى االله علیه وسلم

إِنَّمَا أَنَا خَازِنٌ فَمَنْ أَعْطَیْتُهُ عَنْ طِیبِ نَفْسٍ فَیُبَارَكُ لَهُ فِیهِ وَمَنْ « یَقُولُ - صلى االله علیه وسلم- 
35.»أَعْطَیْتُهُ عَنْ مَسْأَلَةٍ وَشَرَهٍ كَانَ كَالَّذِى یَأْكُلُ وَلاَ یَشْبَعُ 

33Departemen Agama R.I., Al-Qur'an dan Terjemahnya (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab
Suci Al-Qur'an: Pelita III/ Tahun 1984), h. 132.

34 Departemen Agama R. I, op. cit., h. 251.
35Hadis ini terdapat pada beberapa kitab, yaitu: Sahih Bukhari, bab Ilmu 10, bab Khumus 7,

bab I’tisham 10; Sahih Muslim, bab Imarah 175, bab Zakat 100; Sunan Tirmidzi, bab Ilmu 4**; Sunan
Ibnu Majah, bab Mukadimah 17; Sunan al-Darimi, bab Mukadimah 24**, bab Riqaq 1**; Kitab al-
Muatta’, bab Qadar 8, dan Sunan Ahmad bin Hambal, jilid I 306, jilid II 234, jilid IV 92, 93**, 95, 96,
97, 98, 99, 101**. A. J. Wensinck, Concordance et Indices de la Tradition Musulmane, jilid V
(Leiden-Holland: E. J. Brill, 1956), h. 190
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Artinya;
Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah telah
menceritakan kepada kami Zaid bin Al Hubab telah mengabarkan kepadaku
Mu'awiyah bin Shalih telah menceritakan kepadaku Rabi'ah bin Yazid Ad
Dimasyqi dari Abdullah bin Amir Al Yahshabi ia berkata, saya mendengar
Mu'awiyah berkata; Hati-hatilah kalian dari hadits-hadits (palsu), kecuali
hadits-hadits pada masa Umar bin Al Khaththab. Sesungguhnya Umar sangat
ditakuti orang mengenai hukum-hukum Allah. Saya mendengar Rasulullah
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Siapa yang dikehendaki Allah menjadi
baik, maka akan dipahamkan-Nya dengan pemahaman yang dalam tentang
agama." Dan saya juga mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam
bersabda: "Aku ini adalah seorang bendahara. Maka siapa yang kuberi sedekah
dan diterimanya dengan hati yang bersih, maka dia akan beroleh berkah dari
harta itu. Tetapi siapa yang kuberi karena meminta-minta dan rakus, maka dia
seperti orang yang makan yang tak pernah kenyang."

Tentu dari pengertian rangkain kata metodologi pemahaman hadis atau fiqh

al-hadîts dapat dengan jelas ditarik sebuah gambaran, bahwa proses memahami

sebuah hadis hanya dapat dicapai dengan menggunakan seperangkat ilmu atau

pengetahuan yang berdasarkan sebuah metode yang tersusun dengan sistematis

berdasarkan urutan-urutan yang benar dan jelas dengan menjadikan dasar-dasar

keilmuan hadis (baca: ulumul hadis) sebagai salah satu bangun keilmuan dalam

mencapai maksud dan tujuan yang diinginkan, beberapa di antara keilmuan lain yang

terkait secara tidak langsung , seperti; ilmu tata bahasa Arab (nahwu wa sharf), ilmu

hukum Islam (fiqh wa ushûluh), ilmu al-Qur’an (tafsîr wa ulûmuh), ilmu sosial (‘ilm

ijtimâ’), ilmu logika (manthiq) dan lain-lain.36

Meskipun selanjutnya metodologi pemahaman hadis sering dipahami sebagai

sebuah dasar dalam merekonstruksi bangun keilmuan yang membutuhkan pengujian

yang lebih luas dan tidak terlalu populer dibandingkan dengan penggunan istilah

36Membaca secara parsial dan tanpa berurutan dari komposisi disiplin keilmuan yang menjadi
pendukung dalam memahami makna dan kandungan hadis tentu bermuara pada sumber utama yaitu;
al-Qur’an, sebagai sumber murni metodologi yang berorietasi kepada pencapaian yang memiliki
manfaat terutama yang terkait dengan bidang keagamaan. Lih. Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy,
Sejarah dan Pengantar Ilmu Al-Qur’an/ Tafsir (Cet. VIII; Kwitang-Jakarta: Bulan Bintang, 2002), h.
206-207.
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syarh al-hadîts atau kandungan hadis, yang secara makna sebenarnya merupakan

tujuan dari rangkaian proses prosedural dari metodologi pemahaman hadis. Dan

sebagai perbandingan tentang makna dari kata syarah (syarh) yang berasal dari

bahasa Arab, syaraha-yasyrahu-syarhan, yang artinya; menerangkan, membukakan,

melapangkan37. Pemakaian istilah syarh biasanya digunakan untuk memberikan

sebuah penjelasan hadis, sedangkan kata tafsîr yang sengaja dijadikan padanannya

untuk kajian yang terkait dengan al-Qur’an. Dengan kata lain, secara substansial

keduanya sama–untuk tujuan metodologis menjadi serupa dalam menjelaskan

maksud, arti atau pesan— tetapi secara istilah, keduanya berbeda. Istilah tafsir (tafsîr)

spesifik bagi al-Qur’an, sedangkan istilah syarah (syarh) meliputi hadis dalam

memberikan penjelasannya masing-masing terhadap maksud, arti, kandungan, atau

pesan, yang meskipun secara prinsip dalam pengembangannya menggunakan

berbagai disiplin ilmu yang hampir sama.38

Penalaran yang muncul ketika kata yang dirangkai dari maksud metodologi

pemahaman hadis dengan memahaminya dengan kata syaraha yang semakna dengan

faqiha, ialah sekumpulan ilmu yang diperlukan dalam upaya untuk menjelaskan

maksud dari redaksi hadis dengan memadukan beberapa metode dalam memahami

hadis. Sehingga yang dapat dimengerti lebih jauh, bahwa untuk dapat membedakan

antara kedua istilah itu (metode dan metodologi), maka metode fiqhi berarti cara,

jalan dan kiat dalam memahami sebuah hadis, sementara metodologi fiqhi adalah

37 شرحا-یشرح-شرح . Lih. Mahmud Yunus, Kamus Arab-Indonesia (edisi baru; Jakarta: Penerbit
Mahmud Yunus wa Dzurriyyah, 1428 H./ 2009 M.), h. 194. Juga pada makna kata syaraha, sering
dipahami dengan arti yang lain, seperti; فسر، بین ، بسط yang dimaknai dengan, explain, elucidate,
explicate, expaund, illustrate, make clear, describe, depict, discuss. Lih. Rohi Baalbaki, Al-Mawrid; A
Modern Arabic-English Dictionary (Cet. IV; Beirut-Libanon: Dar El-Ilm li Malayin, 1992), h. 666.

38Ahmad al-Syirbashi, Sejarah Tafsir al-Qur’an (Cet. I; Klender-Jakarta: Pustaka Firdaus,
1985), h. 5.
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seperangkat ilmu tentang mewujudkan cara, jalan dan kiat itu. Dan tentu pembahasan

yang selanjutnya yang sangat penting dan mendasar dalam upaya memahami tentang

fiqhul hadis, adalah pengaflikasian beberapa metode yang telah menjadi “konsensus”

para ulama, bahwa metode yang diterapkan pada tata cara peng-tafsîr-an al-Qur’an

dapat juga dipergunakan dalam upaya peng-fiqhi-an hadis, yaitu yang dikenal dengan

tiga metode utama, metode tahlîlî, metode ijmâlî, dan metode muqârin serta satu

metode komprehensif , yaitu; metode maudhû’i 39

Konsep yang telah menjadi kesepakatan para ulama (baca: konsensus) dalam

memahami cara penafsiran al-Qur’an, dengan metode utama (the three of grand

method) yang telah teruji dengan berbagai karya yang telah dihasilkan, menjadi

inspirasi dalam melakukan pengkajian terhadap berbagai masalah yang terkait dengan

selak beluk dan maksud serta kandungan al-Qur’an, maka tidak berlebihan jika

metode ini oleh para ahli bidang hadis dijadikan sebagai sarana melakukan

pembahasan dalam bentuk kajian, studi dan kritik terhadap hadis, apalagi al-Qur’an

tidak mungkin dapat dipahami secara serampangan dan parsial, tetapi secara

komprehensif dan menyeluruh tanpa mengaitkannya secara langsung dengan sunnah

atau hadis.

39Upaya dalam mengaflikasikannya dalam praktek penulisan dan kitab yang telah dijadikan
sebagai referensi dari sisi bentuk pengsyarahan, maka yang sering digunakan dengan bentuk teori
syarh bi al-ma`sûr dan syarh bi al-ra’y. Sedangkan cara dalam menganalisis corak sebuah kitab
digunakan teori kategorisasi bentuk syarh fiqhî, falsafî, sufî, atau lugawîy. Lih. Ahmad al-Syirbashi,
ibid., h. 133.
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B. Kepentingan Metodologis Pemahaman Hadis

Alasan utama yang sangat mendasar dan perlu menjadi bahan pertimbangan

dalam menjabarkan pengertian konsep tentang metodologi pemahaman hadis dalam

menerapkan hadis, 40 adalah bekal yang berasal dari petunjuk dasar kehati-hatian yang

mengarah kepada pelarangan Rasul saw, yang mengultimatun kepada siapa saja yang

melakukan perbuatan yang berbentuk kebohongan dengan mengatasnamakan Nabi

saw. Dan secara umum ultimatum ini didasarkan kepada kedua hadis Nabi saw.,

berikut ini, yang berbunyi;

بَیْرِ عَنْ أَبِیهِ حَدَّثنََا أَبُو الْوَلِیدِ قَالَ حَدَّثنََا شُعْبَةُ عَنْ جَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّ - هِ بْنِ الزُّ
بَیْرِ إِنِّى لاَ أَسْمَعُكَ تُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ  كَمَا یُحَدِّثُ فُلاَنٌ -صلى االله علیه وسلم -قَالَ قُلْتُ لِلزُّ

41»فَلْیَتبََوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ عَلَىَّ كَذَبَ مَنْ « قَالَ أَمَا إِنِّى لَمْ أُفَارِقْهُ وَلَكِنْ سَمِعْتُهُ یَقُولُ . وَفُلاَنٌ 

Artinya
Telah menceritakan kepada kami Abu Al Walid berkata, telah menceritakan
kepada kami Syu'bah dari Jami' bin Syaddad dari 'Amir bin 'Abdullah bin
Zubair dari bapaknya berkata, "Aku berkata kepada Az Zubair, "Aku belum
pernah mendengar kamu membicarakan sesuatu dari Rasulullah shallallahu
'alaihi wasallam sebagaimana orang-orang lain membicarakannya?" Zubair
menjawab, "Aku tidak pernah berpisah dengan beliau, aku mendengar beliau
mengatakan: "Barangsiapa berdusta terhadapku maka hendaklah ia persiapkan
tempat duduknya di neraka."

40Meramu dasar pemikiran dalam proses kritik hadis, secara spesifik mengfokuskan terhadap
redaksi matan hadis, yang bertujuan mengarahkan landasan metodologis tidak terlepas dari
keterkaitannya secara filosofis dalam tataran epistimologis, bahwa kedudukan Nabi saw., sebagai
penyampai wahyu tuhan dan memiliki otoritas dalam memberikan penjelasan terhadap maksud
kandungan ayat dalam koridor pemahaman yang berlandaskan juga oleh wahyu: (Q.S: al-Najm: 3-4).

)٤(إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ یُوحَى ) ٣(عَنِ الْهَوَى یَنْطِقُ وَمَا  ...
Seperti penjelasan Imam Fahru al-Din al-Razy, bahwa posisi Nabi saw., sebagai penyusun redaksi
yang mengambil keputusan terhadap metode yang dimaksudkan. Imam Fakhru al-Din al-Razy, Tafsir
al-Kabîr wa Mafâtîh al-Gaib, jilid XXVIII (Cet. I; Beirut-Libanon: Dâr al-Fikr, 1401 H./ 1981 M.), h.
280-283.

41Lihat keterkaitan pada hadis sebelumnya, (Bab. II, footnote no. 10., h. 80).
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يِّ بِ النَّ نِ عَ : ةرَ یْ رَ هُ يْ أبِ نْ ح عَ الِ صَ يْ أبِ نْ ن عَ یْ صَ حُ يْ أبِ نْ ة عَ انَ وَ عَ وْ ا أبُ نَ ثَ دَّ حَ لَ ى قاَ سَ وْ ا مُ نَ ثَ دَّ حَ -
ا قً حَ يْ نِ آرَ دْ قَ فَ امِ نَ المَ يْ فِ يْ آنِ رَ نْ مَ وَ يْ تِ یَ نْ كُ ا بِ وْ نُ كُ تَ لاَ وَ يْ مِ اسْ ا بِ وْ مُّ سَ تَ ( الَ قَ مَ لَّ سَ وَ هِ یْ لَ عَ ى االلهُ لّ صَ 
42)ي متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار لَ عَ بَ كَ نْ مَ وَ يْ تِ رَ وْ صُ يْ ل فِ ثَّ مَ تَ یَ لاَ انَ طَ یْ الشَّ إنَّ فَ 

Artinya
Telah menceritakan kepada kami Musa telah menceritakan kepada kami Abu
'Awanah dari Abu Hushain dari Abu Shalih dari Abu Hurairah ia berkata, "Aku
mendengar Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Berikanlah nama
dengan namaku dan jangan dengan julukanku. Karena barangsiapa melihatku
dalam mimpinya sungguh dia benar-benar telah melihatku, karena setan tidak
sanggup menyerupai bentukku. Dan barangsiapa berdusta terhadapku, maka
hendaklah ia persiapkan tempat duduknya dalam neraka."

Alasan yang ingin dipahami lebih jauh dari hadis terkait pemalsuan dengan

melakukan perbuatan dusta sambil mengatasnamakan Nabi saw., dan telah mendapat

sebuah peringatan dalam bentuk ultimatun yang dikeluarkan sendiri oleh Nabi saw

(Bab III. sub. A.), serta mengenai keterkaitannya dengan metode yang dipergunakan

dalam menganalisis persoalan dengan berdasarkan pada teori pemahaman redaksi

matan hadis (kritik internal). Dan proses yang dilalui dengan terlebih dahulu

menelaah kuantitas hadis, dan ditemukan dari pengamatan sementara, bahwa jumlah

varian yang berasal dari redaksi matan yang tersebar pada beberapa riwayat hadis

memberikan petunjuk tentang titik perbedaan pemahaman dari setiap redaksi matan

hadis berporos pada lafad ,43متعمدا dan mengarahkan kepada sebuah kesimpulan

42Bukhary Ilmu 38Ta’bir**, Janaiz 33, Anbiya’ 50, Adab 109; Muslim Zuhud 72 ; Abu Daud
Ilmu 4, 88, Turmuzy, Fitn 70, Ilmu 8, 13, Tafsir 1, Munaqib 19; Ibnu Majah Mukaddimah 4**; Al-
Darimy Mukaddimah 25, 46; Ahmad bin Hanba 2, 47, 73**, 123, 150, 159, 171, 202, 214, 410, 413,
469, 519, 3, 13, 39, 44, 46, 56, 98, 113, 116, 166-167, 176, 203, 209, 223, 278, 280, 303, 432, 4, 47,
100, 156, 201, 367, 5, 245, 292, 412. Lih. A. J. Wensinck et J.P Mensing, Concordance Et Indices De
la Tradition Musulmane, diterjemahkan oleh Muhammad Fuad Abd al-Bâqiy dengan judul Al-Mu’jam
al Mufahras li Alfâz al-Hadîs al-Nabawiy ( Leiden-Holland, E. J. Brill, 1965), hal. 549

43Berdasarkan takrij hadis dengan melihat sumber hadis secara keseluruhan, maka data yang
ditemukan adalah; Sahih Bukhari, bab Ilmu 30, bab Jenazah 30, bab Nabi-Nabi 50, bab Adab 109, bab
Zuhud 72; Sunan Abu Daud, bab Ilmu 4; Sunan al-Turmizy, bab Fitnah-Fitnah 70, bab Ilmu 8,13, bab
Tafsir 1, bab Munaqib 19; Sunan Ibnu Majah, bab Muqaddimah 4**; Sunan al-Darimy, bab
Mukaddimah, 25, 46; Musnad Ahmad bin Hanbal, juz II, 47, 83**, 123, 150, 159, 171, 201, 214, 410,
413, 469, 519, juz III, 13, 39, 44, 46, 56, 98, 113, 116, 166-167, 176, 203, 209, 223, 278, 280, 303,
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sementara yang menjadi tema sentral pembahasan sekaligus perdebatan tentang

terjadinya aktifitas pemalsuan hadis yang mungkin dilakukan secara terorganisir, dan

menjadi dasar penguatannya bermuara pada adanya hubungan yang tercipta dengan

tanpa unsur kesengajaan, semacam korelasi yang muncul berdasarkan pemahaman

konteks yang melatarbelakangi permasalahan yang mengitari persoalan tentang

pemalsuan hadis.

Dan beberapa sebab yang dapat menjadi alasan untuk memperkuat adanya

unsur kesengajaan yang menjadi penyebab terjadinya pemalsuan hadis, adalah:44

1. Pertikaian politik

Bermula pada akhir masa kekhalifahan Usmân bin Affân dan masa

kepemimpinan Ali bin Abî Thâlib ketika jaring pertikaian politik menebar di antara

kaum muslim dan menjadi penyebab langsung munculnya pemalsuan hadis. Sehingga

klaim pendapat yang mengatakan, bahwa yang pertama memberanikan diri

melakukan pemalsuan hadis adalah para penghianat Syiah, sehingga Irak menjadi

wilayah pertama tumbuhya pemalsuan hadis, sebagaimana yang ditunjukkan salah

satu Imâm al-Hadîts, al-Zuhri dengan mengatakan,” Hadis keluar dari sisi kami

sejengkal maka akan kembali sehasta”, dan Imam Malik menyebut Irak sebagai

tempat percontohan (ــــرب ,(دار الض artinya percontohan hadis hadis dan menyebar

kepada orang-orang, sebagaimana dirham dirham palsu menyebar untuk

diperjualbelikan. Sehingga jika yang menjadi sebab langsung dalam proses

pemalsuan hadis adalah pertikaian politik, maka tidak diragukan lagi telah terjadi

432, juz IV, 47, 100, 156, 201, 367, juz V, 245, 292, 412. Lih. A. J. Wensinck et J.P Mensing,
Concordance Et Indices De la Tradition Musulmane, diterjemahkan oleh Muhammad Fuad Abd al-
Bâqiy dengan judul Al-Mu’jam al Mufahras li Alfâz al-Hadîs al-Nabawiy, jilid V ( Leiden-Holland, E.
J. Brill, 1965), hal. 549.

44Izzuddin Baliq, Minhâj al-Shâlihîn; min Ahâdîts wa Sunnah Khâtam al-Anbiyâi wa al-
Mursalîn (Beirut-Libanon: Dar al-Fath, t.th.), h. 29-31.
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sebab-sebab lain yang memiliki pengaruh luas dalam penyebaran wilayah hadis-hadis

palsu.45

2. Zindiq

Yang dimaksudkan di sini adalah kebencian terhadap Islam secara agama

maupun negara, maka negara Islam telah mengambil secara paksa singgasana,

pemerintahan dan kepemimpinan yang dibangun dengan dasar penyesatan terhadap

bangsa terhadap keyakinan mereka dan merendahkan terhadap kemuliannya serta

menghinakannya bagi keinginan-keinginan dan iming-iming harta rampasan.

Kemudian melemparkannya dalam tungku peperangan yang ditunjukkannya dengan

keinginan-keinginan invasi dan perluasan wilayah pada jiwa-jiwa para raja dan

pemimpin serta opini publik dalam naungan Islam sebagai bentuk kemulian terhadap

individu, penghormatan keyakinan, kebebasan akal, penghapusan keraguan-keraguan,

penyesatan-penyesatan, tipu muslihat dan dusta. Lalu kemudian mereka datang

kepadanya memasukinya secara berbondong bondong, maka sungguh kekuatan Islam

politik dan militer biasanya tuntas dan tidak tersisa dari para pemimpim, ketua dan

pemerintahan sebuah harapan yang dapat mengembalikan kekuatan mereka yang

hilang dan kesungguhan yang luar biasa. Sehingga mereka tidak menemukan di

45Bentuk akumulasi dari gonjang ganjing masa transisi kepemimpinan pasca terbunuhnya
khalifah Usman bin Affan, lalu menyusul Husain bin Ali yang juga mati terbunuh, juga munculnya
faksi faksi yang memanfaatkan keadaan dengan membentuk sekte sekte, seperti kaum Khawârij yang
mengumumkan matinya pemimpim yang tirani dan kroni kroninya, dan menprolamirkan bahwa
kemimpinan khilafah Islam tidak terbatas pada dinasti dan person tertentu, tetapi merujuk kepada
kehendak orang banyak dan memilihnya sesuai keinginan politik mereka dan berdasarkan kebijakan
yang mereka tetapkan dan tempuh, sehingga menurut pandangan mereka, Usman bin Affan, Ali bin
Abu Thalib dan Muawiyah bin Sufyan semuanya, pertama; bertentangan secara politis dengan para
pendahulunya, telah melewati batas terhadap ahl al-bait, menyombongkan diri dan menginjak injak
hak hak rakyat; kedua, perlunya Tahkîm dengan para penentangnya, serta tiga; menjalankan
pemerintahan dengan tirani. Lih. Muhammad al-Khadary Beik, Tarikh al-Tasyri’ al-Islamiy (Cet. V;
Kairo-Mesir: Matbaah Istiqamah, 1358 H./ 1939 M.), h. 133-134.
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depannya ruang untuk melakukan balas dendam dari Islam kecuali melakukan

perusakan keyakinannya, memperburuk tingkah lakunya, menceraiberaikan barisan

pengikutnya dan tentaranya.46

3. Fanatik terhadap ras, golongan, bahasa, bangsa dan Imam

Sebagaimana para rakyat memalsukan hadis dengan mengatakan,

sesungguhnya Allah kalau marah akan menurunkan wahyu dengan bahasa Arab, dan

kalau suka Allah menurunkan dengan bahasa Persia. Lalu ditimpali oleh mereka yang

tidak tahu tentang Arab hal yang serupa, kemudian mereka mengatakan,

sesungguhnya Allah kalau marah akan menurunkan wahyu dengan bahasa Persia dan

kalau suka akan menurunkan akan menurunkan wahyu dengan bahasa Arab. Juga

yang dilakukan kaum fanatik terhadap Imam Abu Hanifah memalsukan hadis dengan

mengatakan, bahwa akan ada seorang laki-laki pada umatku yang disebutkan

kepadanya sebagai seorang pelita umatku. Dan beberapa orang kaum fanatik terhadap

beberapa mazhab, bahwa akan ada seorang dari umatku yang disebut namanya

dengan Muhammad bin Idris yang lebih berbahaya terhadap umatku dari Iblis.

4. Kisah-kisah dan petuah-petuah

Sungguh kepentingan petuah telah dilencengkan pada sebagian waktu dan

tempat oleh para penutur kisah yang tidak takut terhadap tuhan dan tidak penting bagi

mereka, kecuali manusia menangis dalam majelis-majelis mereka, menampakkan

kesedihan dan mengagumi apa yang mereka katakan. Maka mereka membuat kisah-

kisah dusta yang disandarkan kepada Nabi saw dan bagi sebagian mereka berani

melakukan perbuatan dusta dan tidak merasa malu. Sungguh Ahmad bin Hanbal dan

Yahya bin Muin pernah shalat di sebuah masjid yang terbuat dari batu, lalu berdiri di

46Izzuddin Baliq, Lot.Cit.
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hadapan mereka seorang pengkisah kemudian berkata, bahwa Ahmad bin Hanbal dan

Yahya bin Muin telah menceritakan kepada kami, dari Abdul Razzak, dari Qatadah,

dari Anas, sesungguhnya Rasul saw pernah bersabda, “Siapa yang berkata la ilaha illa

Allah maka Allah menciptakan pada setiap kata seekor burung yang paruhnya terbuat

dari emas dan bulunya terbuat dari butir-butir mutiara”, dan melanjutkan dalam

menyebutkan tentang kisah itu yang hampir mencapai duapuluh lembar kertas,

sehingga menyebabkan Ahmad dan Yahya saling memandang satu sama lain dan

masing-masing keduanya berkata kepada sahabatnya, "Kamu menceritakan tentang

hal ini?”, lalu dia menjawab, “Tidak...”, maka saat selesai Yahya menunjuk

kepadanya dan berkata, “Siapa yang menceritakan kepadamu tentang hal ini?”, dia

menjawab, bahwa Ahmad bin Hanbal dan Yahya bin Muin. Kemudian dia

melanjutkan dengan mengatakan, bahwasanya saya yang bernama Yahya dan tidak

pernah menceritakanmu tentang hal ini dan laki-laki itu berkata, “Betapa bodohnya

kamu, apakah di dunia ini ada Ahmad bin Hanbal dan Yahya bin Muin selain kalian

berdua.”

Dan sungguh kebodohan publik dan kelalaian ahli hukum membantu

penyebaran kebatilan ini, sehingga khalayak masyarakat terpengaruh oleh mereka,

melakukan tukar pikiran, memindahkan pengaruh-pengaruh mereka, lebih banyak

kritikannya terhadap ahli kebenaran, bahkan  mungkin mereka berpengaruh terhadap

ahli kebenaran dan kemudian mengikutinya sebagai pendukung mereka.

5. Pertikaian terhadap masalah fikih dan kalam

Bahwasanya sungguh telah terjadi pertentangan antara kebodohan dan

kefasikan dari para pengikut mazhab-mazhab fiqhi dan kalam untuk memperkokoh

mazhab-mazhab mereka dengan hadis-hadis yang penuh dusta. Di antara perkataan
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mereka, “Siapa yang mengangkat kedua tangannya dalam pelaksanaan shalat, maka

tidak ada shalat baginya”, dan perkataan mereka, “Jibril telah mengaminkan aku di

sisi Ka’bah lalu kemudian dia memperjelaskan suaranya dengan kalimat bismillah

( الرحمن الرحیمبسم الله  ) sampai akhir yang tidak memiliki sumber sama sekali. Dan

berpartai partai biasanya menarik penganutnya untuk mendukung pendapatnya

sekalipun itu batil.47

6. Kebodohan terhadap agama bersama keinginan terhadap kebaikan48

Inilah yang banyak dilakukan para ahli zuhud, ahli ibadah dan orang-orang

salih, maka sungguh mereka mengira perbuatan pemalsuan hadis-hadis tentang

anjuran dan ancaman adalah persangkaan mereka bahwasanya akan mendekatkan

kepada Allah dan melayani agama Islam. Ketika ulama mengingkari mereka tentang

perbuatannya itu dan mengingatkan mereka dengan sabda Nabi saw: وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ (
دًا فَلْیَتبََوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ  )مُتَعَمِّ , lalu sebagian mereka menjawab, “Kami berbuat dusta

untuk Nabi saw dan kami tidak mendustakannya”, نحن نكذب له صلى االله علیه وسلم ولا (
)نكذب علیه . Dan jelas membuktikan bahwa pernyataan yang dilontarkan merupakan

bentuk pelarian karena kurang akal, mempertahankan kebodohan dengan agama,

pengaruh nafsu dan kelalaian. Dan di antara mereka adalah seorang pemuda yang

ramah dan sungguh telah menjadi seorang zuhud yang perhatian terhadap ibadah,

disukai banyak orang, dan pada hari wafatnya semua pasar di kota Bagdad ditutup,

bersama itu pula dia telah melakukan banyak kegiatan pemalsuan hadis-hadis yang

bertujuan untuk menjadikan jiwa-jiwa lembut dan dia mengakuinya dengan

mengatakan, bahwasanya kami memalsukannya agar jiwa menjadi lembut secara

menyeluruh. Dan di antara mereka itu adalah Nuh bin Abi Maryam yang telah

47Ibid.
48Ibid., h. 33.
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melakukan pemalsuan hadis-hadis yang tidak memiliki dasar yang terkait dengan

keutamaan surah-surah dalam al-Qur’an surah persurah dan hal itu diakuinya.

Kedekatan terhadap para raja dan pemerintah yang sesuai keinginannya.

Di antara contohnya itu adalah yang diperbuat oleh Giyâts bin Ibrahim ketika

dia masuk untuk bertemu al-Mahdi yang sedang bermain-main dengan burung

Merpati, lalu kemudian dia meriwayatkan sebuah hadis masyhûr:49 - قَالَ رَسُولُ اللَّهِ 
.»أَوْ فِى حَافِرٍ أَوْ نَصْلٍ خُفٍّ لاَ سَبْقَ إِلاَّ فِى « - االله علیه وسلمصلى lalu dia

menambahkan dengan kata- »أو جناح » untuk menyenangkan al-Mahdi, sehingga al-

Mahdi memberikannya uang sepuluh ribu dirham. Dan akan tetapi al-Mahdi berkata

setelah Giyats berlalu, “Aku bersaksi sesungguhnya sajakmu, sajak seorang

pendusta”, lalu al-Mahdi memerintahkan untuk memotong hewan Merpati itu.

Maka relevansi yang muncul hubungannya dangan ultimatun tentang

pemalsuan hadis yang dilakukan dengan sengaja dengan mengatasnamakan Rasul

saw., terkait langsung dengan urgensi keilmuan yang mempelajari tentang selak beluk

hadis (baca: ulumul hadis) dan signifikansinya sebagai kebutuhan yang mendesak

dalam mengeksploitasinya sebagai bahan kajian penelitian dalam bentuk riset

menjadi sangat perlu, dan salah satu pengetahuan terkait dengan hadis yaitu; tentang

asbâb al-wurûd misalnya, menjadi sangat penting, dan peristiwa sosial serta sejarah

49Secara lengkap hadis yang merupakan periwayatan dari Imam Abu Daud dalam kitab
sunannya yang berbunyi:

أَبِي هُرَیْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ لاَ سَبَقَ إِلاَّ حَدَّثنََا أَحْمَدُ بْنُ یُونُسَ حَدَّثنََا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ نَافِعِ بْنِ أَبِي نَافِعٍ عَنْ 
فِي خُفٍّ أَوْ فِي حَافِرٍ أَوْ نَصْلٍ 

Artinya:Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus, telah menceritakan kepada kami Ibnu
Abu Dzi`b dari Nafi' dari Abu Hurairah, ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:
"Tidak ada perlombaan kecuali dalam hewan yang bertapak kaki, yang berkuku serta memanah". Data
ini dapat ditemukan pada sembilan kitab kumpulan hadis berdasarkan tahrîj al-hadîts, sebagai berikut:
Sunan Abu Daud, bab Jihad 60; Sunan Tirmidzi, bab Jihad 22; Sunan al-Nasaai, bab Khaeil 14; Sunan
Ibnu Majah, bab Jihad 44; dan Sunan Ahmad bin Hanbal, jilid II 256, 358, 425, 474. A. J. Wensinck,
Concordance et Indices de la Tradition Musulmane, jilid II (Leiden-Holland: E. J. Brill, 1956), h. 51.



155

yang mengitarinya menjadi juga sangat penting, yang secara metodologi menjadi

dasar untuk dijadikan sebagai sebuah pendekatan, yang tidak hanya sekedar untuk

menepis dugaan terhadap pernyataan teks matannya terindikasi dusta, tetapi juga

mengurai makna dan kandungan matan hadis berdasarkan metode fiqh al-hadîts agar

menjadi lebih berbobot. Inilah yang melatarbelakangi sehingga anggapan atau asumsi

tentang teori hadis palsu, berawal ketika cara dan metode yang dipergunakan untuk

mendeteksi hadis yang terindikasi palsu dan mengandung dusta tidak teruji secara

ilmiah50. Dan salah satu sebab yang mendasar dan menjadis penyebab utama, karena

bisa saja terjadi kekeliruan dalam memahami ultimatun terhadap kebohongan dengan

mengatasnamakan Nabi saw., yang pasti akan mengakibatkan terjadi pemahaman

yang dangkal terhadap maksud dan kandungan hadis.

Dan masalah kebohongan yang terjadi dengan mengatasnamakan Nabi saw,

secara umum dalam tataran konteks dipahami, bahwa telah merebaknya upaya

pemalsuan yang bersifat menyimpang terhadap perkataan, ucapan maupun ungkapan

Nabi saw., yang dilakukan secara sengaja dan tersebar luas dengan tujuan dan

maksud tertentu, maka peran metodologi pemahaman hadis menjadi penting dalam

mengurai bukti permasalahan dalam tataran konteks tentang waktu terjadinya dengan

mengaitkan latar belakang peristiwa kejadiannya pada masa Nabi saw, dan pada era

akhir masa kepemimpinan khulafâ’ al-râsyidîn.51

50Batas pembahasan hadis dan kaidah kaidah kesahihan hadis merupakan satu kesatuan yang
tidak terpisahkan, bagaikan struktur bagunan yang saling melengkapi, orientasi kritik matan
seharusnya menjadi preferensi utama berbanding lurus dengan kritik sanad, bukan pada tataran
konstruksi tetapi melakukan restrukturisasi, khusus terkait matan, penulis melakukan kajian
aktualisasi-interpretatif struktur hadis melalui riset metodologis terhadap korelasi metode matan hadis
dengan metode pemahaman hadis dengan latar belakang konsep ikhtilaf hadis Imam Syafi’i.

51Musfir Adzamullah al-Daminiy, Maqâyîs Naqd al-Mutûn al-Sunnah (Cet. I; Riyadh-
K.S.Arabiah: Maktab Imam Suud, 1404 H./ 1984 M.), h. 55-56.
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Maka dasar yang pasti jika dipahami telah terjadi pemalsuan hadis terjadi

pada masa Nabi saw, ini dikuatkan dengan riwayat pertama dari al-Thahawy dalam

kitab Musykilat al-Âtsâr52;

كم دان رسول االله صم أمرني أح: جاء رجل إلى قوم في جانب المدینة، فقال : عن بریدة قال
وقد كان خطب امرأة منهم في الجاهلیة، فأبوا أن یزوجوه، فبعث القوم . برأیي فیكم، في كذا كذا

ان أنت وجدته حیا : ثم أرسل رجلا فقال . كذب عدو االله: الى النبي صم تسألونه، فقال 
فوجده قد لدغ فمات، فحرقه، فعند . عنقه، وما أراك تجده حیا، وإن وجدته میتا فاحرقهفاضرب 

»عَلَىَّ متعمداً فَلْیَتبََوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّاركَذَبَ مَنْ « : ذلك قال النبي صم 
Sedangkan riwayat yang kedua, berdasarkan periwayatan dikeluarkan oleh al-

Thabrâny dalam kitab al-Mu’jam al-Ausath, dari Abdullah bin Amr bin Ash, yang

bunyi riwayat hampir sama dengan riwayat pertama, yaitu:

نا أحمد بن إسحاق : نا أبو طلحة موسى بن عبد االله الخزاعي قال : حدثنا أحمد قال - 
ب ، عن أبیه ، عن عبد االله بن نا عطاء بن السائ: نا وهیب بن خالد قال : الحضرمي قال 

مثل حلة النبي صلى االله علیه وسلم ، ثم أتى أهل بیت من ) ١(عمرو ، أن رجلا لبس حلة 
عهدنا : النبي صلى االله علیه وسلم أمرني أي أهل بیت شئت استطلعت ، فقالوا : المدینة فقال 

وا له بیتا ، وأرسلوا رسولا إلى فأعد: برسول االله صلى االله علیه وسلم وهو لا یأمر بالفواحش قال 
انطلقا إلیه ، فإن وجدتماه حیا فاقتلاه ، ثم حرقاه « : رسول االله ، فأخبره ، فقال لأبي بكر وعمر 

، فأتیاه فوجداه قد خرج من » بالنار ، وإن وجدتماه قد كفیتماه فحرقاه ، ولا أراكما إلا وقد كفیتماه 
، فحرقاه بالنار ، ثم رجعا إلى رسول االله صلى االله علیه اللیل یبول ، فلدغته حیة أفعى ، فمات 

) ٢(من كذب علي متعمدا فلیتبوأ « : وسلم ، فأخبراه الخبر ، فقال النبي صلى االله علیه وسلم 
لم یروه عن عطاء إلا وهیب ، ولا عن وهیب إلا أحمد بن إسحاق ، تفرد به » « مقعده من النار 

53»أبو طلحة : 

52Al-Adlaby., hal. 40...
53Abu Qasim Sulaiman al-Thabrâniy, Al-Mu’jam al-Aushath, jilid II (Hadâiq al-Ubbat-Kairo:

Dar al-Haramain, 1415 H./ 1995 M.), h. 318
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ان من جنس واحدثوب: الحلة ) ١(
فلیتخذ لنفسه منزلا فبها، وهو أمر بمعنى الحبر أو بمعنى التهدید : فایتبوأ معقده من النار ) ٢(

عل ذلك أي بوأه االله ذلك أو بمعنى التهكم أو دعاء على فا
Berdasarkan kedua periwayatan yang disebutkan di atas, maka tidak

ditemukan sedikitpun keraguan untuk memberikan penilaian tentang sifat benar yang

dimiliki sahabat—mengalamatkan kecurigaan pemalsuan hadis yang tidak memiliki

alasan yang pasti—, menjatuhkan tuduhan ketercelaan mengenai keadilan yang

disandangnya, kecuali memang seorang di antara mereka memiliki watak munafik

yang menampakkan perilaku perbuatan yang penuh dengan kemunafikan, maka pasti

tidaklah jauh keberadaan salah seorang di antara mereka melakukan tindak

kebohongan dengan mengatasnamakan perkataan Nabi saw.  Maka berdasarkan pola

demikian, sesungguhnya kebohongan di sini terjadi terhadap persoalan berdasarkan

kepentingan duniawi, yang khusus kepada pendusta, bukan yang umum dengan

meriwayatkannya kepada kaum muslim karena alasan bahwa sesungguhnya hadis itu

merupakan kepunyaan Rasul mereka. 54

Sedangkan pemalsuan hadis yang terjadi pada era akhir masa kepemimpinan

khulafâ’ al-râsyidîn, tepatnya pada akhir masa kepemimpinan Usman bin Affan dan

setelah kematiannnya yang merupakan titik balik dari awal permulaan zaman fitnah

besar yang memilukan, dan puncaknya ketika terjadi perseteruan antara Ali r.a. dan

Muawiyah pada tahun 40 H, yang digambarkan sebagai sebuah batasan yang

memisahkan antara kejernihan sunnah dan keterlepasannya dari kebohongan dan

pemalsuan serta penambahan di dalamnya, lalu menjadikannya sarana pencapaian

kepentingan kepentingan politik dan perpecahan perpecahan internal, dan kemudian

54Musfir al-Daminiy., op. cit., h. 30.
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mencapai puncak perselisihan dengan meletusnya peperangan di antara mereka, yang

menyebatkan mengalir banyak darah dan hilangnya nyawa.55

Sebagai dukungan terhadap ultimatum yang dikeluarkan oleh Nabi saw.,

adalah menetapkan keyakinan dalam memilih akibat terjadinya kesulitan dalam

memahami dengan baik mengenai larangan dan perintah penulisan hadis. Juga yang

perlu mendapat perhatian adalah tujuan dari proses studi kritik terhadap hadis yang

terlalu berlebihan yang seakan akan mendatangkan kesan bahwa tidak satupun hadis

yang orisinil.

Imam Hakim al-Naisabury dalam kitabnya yang berjudul Ma’rifat Ulûm al-

Hadîts wa Kammiyat Ajnâsi, berusaha menjelaskan tentang kepentingan metodologi

pemahaman hadis dengan menempatkannya sebagai bagian bangunan keilmuan yang

sudah baku dengan kerangka yang sempurna dan lengkap56. Dan secara tidak

langsung,  juga untuk menepis anggapan tentang menfungsikan hadis sebagai

rangkaian terputus yang tidak penting dalam studi penelitian hadis, dengan

mengatakan bahwa setelah mengetahui kesahihan hadis (صحة الحدیث) dengan akurat

tanpa taklid dan keraguan, maka yang perlu dipelajari selanjutnya, adalah

pengetahuan tentang pemahaman hadis atau fiqh al-hadîts, yang menjadi hasil buah

dari seperangkat keilmuan dibidang ulumul hadis dan dengannya menjadi penopang

bagi masalah yang terkait dengan syari’ah. 57

Dalam proses penelitian, termasuk studi penelitian terkait hadis, diawali

dengan membuat beberapa asumsi pra penelitian yang menjadi langkah awal dalam

55Musfir al-Daminiy. Ibid.
56Abdullah Hakim al-Naisabury, Ma’rifat Ulûm al-Hadîts wa Kammiyat Ajnâsih (Cet. I;

Beirut-Libanon: Dar Ibnu Hazm, 1424 H./ 2003 M.), h. 246.
57Meskipun tulisan dan kajian yang dilakukan oleh Hakim al-Naisabury merupakan kumpulan

riwayat yang berbentuk testimonium yang dilontarkan beberapa ulama ahli hadis, yang meneguhkan
tentang pentingnya fiqh al-hadîts. Ibid.
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mendukung beberapa acuan masalah, yang dibuat terkait dengan kajian dalam

menentukan kedudukan sebuah hadis, maka yang dilakukan terlebih dulu adalah

mengumpulkan data data yang akan dijadikan sebuah laporan dengan mengacu

kepada dua kelompok besar pertanyaan yang berikut ini, yang berupa anggapan yang

belum tentu memuat kebenaran dan proses kajian seharusnya mengharuskan jawaban

berasal dari data yang dikumpulkan melalui catatan setelah menprioritaskan

jawabannya, juga yang dimaksud hanya dalam tataran sementara dan masih

membutuhkan penelitian lanjutan yang bersifat riset.

Erfan Soebahar berusaha memberikan rumusan sederhana, meskipun pada

dasarnya lebih berusaha menemukan titik temu antara penelitian yang dilandasi fakta

fakta kesejarahan (baca: historical review) dengan menetapkan secara tidak langsung

studi kritik hadis menjadi bagian integral yang harus diperhatikan, berikut ini

pembagian yang dimaksudkan; Pertama, sumber kajian itu asli atau palsu dan proses

transmisi yang terjadi ditentukan mengenai siapa yang sang pembawanya (perawi),

dan pola struktur kalimat yang dipergunakan, yang terangkum dan tersusun

bahasanya, serta upaya yang ditempuh dalam menyingkap sumbernya. Jawaban

sementara dari sejumlah pertanyaan itu, termasuk bagian awal pengkajian yang

disebut kritik sanad kritik atau extern criticism or sanad criticism (naqd al-sanad aw

al-naqd al-khâriji). Kedua, pola pertanyaan berikut, yang perlu membutuhkan

jawaban dalam tataran yang lebih bersifat eksplorasi dan lebih menekannya uraiannya

nanti lebih kepada isi (baca: content) yang dapat diterima sebagai kenyataan—

menempatkan item asbâb al-wurûd sebagai sub small riset—, juga lebih berusaha

menguak mengenai penulisnya, yang lebih bersifat interpersonal dengan kekuatan

karekter yang dimiliki dalam bertindak yang didasarkan kepada  sifat jujur, adil, dan
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kompeten, atau justeru sebaliknya memiliki motif, atau muncul karena mengalami

suatu tekanan. Tentu jawaban terhadap sejumlah pertanyaaan ini termasuk dalam

kategori yang disebut kritik internal atau kritik matan (naqd  al-matan aw al-naqd al-

dâkhili). Jadi, dua kelompok pertanyaan di atas merupakan kriteria yang dipegangi

dalam menilai keaslian dan keakuratan sumber data sebelum dijadikan sumber yang

diyakini kualitas atau keasliannya bagi bahan penulisan laporan suatu peristiwa.58

Kedua kelompok pertanyaan di atas apabila diperhatikan dengan seksama,

maka secara tidak langsung menjadi representasi dari komponen sebuah hadis yang

terdiri dari sanad dan matan, tetapi pada dasarnya keterkaitan yang terbangun dari

kajian yang dilakukan muhadditsîn yang telah menjadi sebuah paradigma dalam

sebuah studi hadis dengan hanya mengfokuskan kepada sanad dan matan saja tanpa

melihat keterkaitannya dengan masalah mengfungsikan hadis adalah bukan menjadi

sebuah keniscayaan. Dan oleh karena itu para ulama telah mengembangkan sebuah

sistem dalam menepis anggapan tentang mengfungsikan hadis yang berawal dari cara

menilai keaslian suatu hadis, dan setidaknya ada tiga premis yang menjadi dasar

dirumuskannya sistem penilaian sebuah hadis, yaitu:

Keaslian suatu riwayat yang diyakini berasal dari Nabi saw diukur dengan

kepiawaian dan kehandalan dari pembawa suatu riwayat atau periwayat hadis.59

Kalangan ulama mengembangkan sejumlah kaidah kesahihan hadis yang dapat

diperpegangi dalam menilai akurasi suatu hadis, dan melengkapinya dengan sejumlah

58Langkah metodologis yang diperpegangi ahli hadis dan menjadi konsensus yang tidak dapat
ditawar-tawar, pemilahan yang sangat signifikan terlihat ketika penelitian dan kajian selanjutnya
terfokus pada kritik sanad saja. Bandingkan Erfan Soebahar

59Proses ini dijelaskan lebih detail sebagai rangkain kegiatan ada wa al-tahammul (menerima
dan menyampaikan) dengan lafal lafal yang dipergunakan dalam proses periwayatan sebuah hadis,
seperti; ــــا ،أخبرن .حـــــدثنا، ســـــمعنا Lih. Abdurahman al-Syahrazaury, Ulûm al-Hadîts li Ibn al-Shalâh
(Damaskus-Syiriah: Dar al-Fikr, 1406 H./ 1986 M.), h. 132.
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ilmu dan referensi pendukung untuk membuktikan apakah periwayat hadis itu dapat

dipercaya atau tidak.60

Kriteria kesahihan hadis yang dikembangkan para ulama juga memuat

ketidakjanggalan dan ketidakcacatan sebuah matan dari sisi redaksi, agar dapat

diterima sebagai redaksi yang sempurna dan lengkap

Dominasi premis di atas masih terlihat berpihak kepada sanad, namun matan

justeru lebih berkembang secara metodologi dan memiliki keterkaitan secara tidak

langsung dengan persoalan-persoalan di luar bahasannya. Ketika dilakukan proses

kritik hadis, maka penjabaran premis-premis ini secara singkat dapat diurai sebagai

berikut:

Periwayat hadis dalam melakukan penerimaan dan penyampaian hadis terikat

secara ketat dengan  kredibilitas moral dan kualitas pribadi (adâlah) serta kapasitas

intelektual (dlâbit) dan ini merupakan syarat utama yang harus dimilikinya.

Kredibilitas moral dan kualitas pribadi seorang periwayat dinilai memenuhi kategori

apabila telah, (1) beragama Islam; (2) mukallaf; (3) melaksanakan ketentuan agama

[Islam]; dan (4) memelihara muru’ah, yang sejalan dengan patokan norma tentang

orang jujur yang dapat diterima pemberitaannya. Sedangkan kapasitas intelektual

yang dimaksudkan adalah, (1) mampu menghafal dengan sempurna hadis yang

diterimanya; (2) mampu menyampaikan dengan baik hadis yang dihafalkannya

kepada orang lain; (3) mampu memahami dengan baik hadis yang dihafalkannya.

Keterkaitan persoalan ini lihat buku al-Hakim al-Naisyabury ‘Ma’rifat Ulum Hadits’,

tentang Fiqh al Hadis ha.246

60Keterkaitan dengan perangkat metode ulumul hadis yang telah dikembangkan para ulama
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Contoh pemahaman hadis tentang yang dimengerti secara mudah tentang ikhtilaf

hadis dari sisi kebolehannya :باب إختلاف من حیث المباح  lihat  pada kitab ikhtilâf al-

hadîts hal.42

C. Peranan Ulama Hadis dan Ulama Ushul terhadap Pengembangan Metodologi

Pemahaman Hadis

Jamaluddin al-Qâsimy menulis dalam bukunya dengan mengutip perkataan

seorang ulama hadis yang hidup  pada awal kedua belas, bernama Imam Waliullah al-

Dahlawy61, yang mengatakan, bahwa ketahuilah sesungguhnya yang diriwayatkan

dari Nabi Saw., dan disusun  di dalam buku-buku hadis itu ada dua bagian. Yang

pertama; metode yang menjadikan dasar orientasi pemahamannya dengan menempuh

jalur prosedur penyampaian risalah atau tablîg al-risâlah, dan yang kedua; metode

yang tidak menitikberatkan pemahamannya dengan tujuan penyampaian risalah atau

gair tablîg al-risâlah.62

Melalui metode yang menempuh jalur prosuderal dalam menyampaikan

risalah dengan menjadikan acuan dasar  pelaksanaannya terkait langsung dengan

dokumen dan data penting yang bertransmisi secara runuk, acak dan tersebar ke

berbagai wilayah, yang dimulai pada daerah utama dan pusat sentral pemerintahan,

yaitu kota Madinah al-munawwarah, yang era kemudian dikenal sebagai hadis-hadis,

yang menjadi sumber periwayatan dan diriwayatkan oleh para sahabat dari Nabi saw.,

sebagaimana yang disinyalir dalam al-Qur’an sekaligus menjadi konsensus yang

diperpegangi dan menjadi kesepakatan para ulama, yang tertulis, sebagai berikut (Q.

S. Al-Hasyr, 59: 7);

61Nama lengkap Ahmad Syah Wali Allah bin Abd al-Rahim al-Dahlawiy (w. 1176 H)
62Muhammad Jamal al-Din al-Qasimy, Qawâid al-Tahdîts....
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نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِیدُ الْعِقَابوَمَا فَخُذُوهُ الرَّسُولُ آتَاكُمُ وَمَا ...
Terjemahnya

...apa yang diberikan oleh Rasul saw. kepada kamu sekalian, maka ambillah,
dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah, dan bertaqwalah kamu
sekalian, karena sesungguhnya Allah maha dahsyat pembalasan-Nya.63

Dan ayat ini memberikan pemaknaan yang berarti, bahwa semua persoalan

yang berhubungan dengan pengetahuan tentang hari akhirat dan keajaiban-keajaiban

alam malaikat yang didasarkan melalui wahyu—tidak ada ruang untuk melakukan

ijtihad—, juga amalan-amalan syariat dan ketentuan-ketentuan dalam ibadah, yang

sebagian penjelasannya didasarkan kepada wahyu dan sebagian melalui ijtihad, dan

ijtihad Nabi saw., menempati posisi wahyu, karena Allah swt., senantiasa menjaganya

dari kesalahan dalam menetapkan sebuah pendapat, sehingga tidak mesti ijtihadnya

berasal dari hasil istinbâth terhadap teks-teks wahyu, sebagaimana yang dikira,

bahkan kebanyakan justeru Allah swt., mengajarkannya dengan alasan dan maksud-

maksud syari’at serta undang-undang tasyrî’ (legislasi), taesîr (legalitas) dan ahkâm

(peraturan-peraturan). Kemudian Allah swt. menjelasakan maksud-maksud yang

bersentuhan dengan wahyu terhadap undang-undang. Juga melalui metode ini yang

terkait dengan hikmat-hikmat yang mursalat dan masâlih yang absolut, yang belum

ditentukan dan dijelaskan batas-batasnya, seperti prilaku atau akhlak yang baik dan

kebalikannya, yang biasanya didasarkan melalui ijtihad, yang memberi arti

bahwasanya Allah swt. mengajarkannya tentang perundang-undangan pidana,

sehingga kegiatan ber-istinbâth memberikan hikmat dan menjadikannya bersifat

umum. Yang juga beberapa hal yang terkait dengan proses penyampaian risalah

adalah menyangkut tentang kemuliaan-kemulian, amal perbuatan dan sifat-sifat para

63Q.S. Al-Hasyr, 59:7
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pelaksananya, yang juga menurut pendapat al-Dahlawy sebagian didasarkan kepada

wahyu dan sebagiannya lagi kepada ijtihad.

Bukan melalui metode proses penyampaian risalah, pemahaman ini berdasar

dari praktek yang dilakukan oleh Nabi saw., diantaranya tentang praktek kedokteran

yang didasarkan kepada percobaan, yang dilakukan dengan tatacara kebiasaan dan

bukan menjadi bagian dari proses ibadah, juga berlandaskan kesepakatan, bukan juga

karena tujuan tertentu. Dan yang termasuk pula dalam pembagian ini, adalah melalui

maksud untuk kemaslahatan tertentu pada saat itu, yang tidak terkait dengan masalah-

masalah wajib bagi seluruh umat. (Tinggal menegaskan dengan contoh)

Mencermati pendapat yang dilontarkan al-Dahlawi di atas, terlihat

memberikan sebuah dasar berpikir tentang cara memahami setiap persoalan yang

meliputi setiap hadis, yang tentunya diriwayatkan secara sahih dan penggunaan

metode yang relevan dalam menemukan sebuah pemahaman korelatif-aplikatif

terhadap permasalahan yang melingkupi setiap hadis yang berfungsi sebagai hujjah.

Pemahaman yang tercipta

Kami mengambil kesimpulan dari bab ini, sesungguhnya para muhadditsin

menggabungkan dengan pembahasan secara komprhensif  setiap kemungkinan-

kemungkinannya dan memberikan hasil macam-macam yang berkolaborasi antara

sanad dan matan, oleh karena itu hadis, baik dari ketunggalan perawinya secara

hakikat (garib sanad dan matan) atau tersendiri dari satu bentuk kepada beberapa

bentuk ketunggalan nisbi (al-Garib sanad tidak matan) dan (tersendiri). Adapun

berbilang dengan kesepakatan, maka sungguh para muhadditsin telah menguji setiap

bentuk-bentuknya dari pembilangan paling bawah dengan memiliki dua jalur (al-

Aziz) atau tiga keatas dengan jumlah terbatas (al-masyhur) atau sejumlah para
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periwayat yang terbebas  untuk melakukan kolusi untuk melakukan dusta (al-

Mutawatir).  Pembagian ini lebih terperinci dari pembagian para ushuliyyin yang

membagi khabar kepada dua bagian saja (al-Mutawatir) yang telah tersebut dan (al-

Ahad) ialah semua yang tidak sampai derajat tawatur.64

Beberapa catatan yang dapat dijadikan sebagai tolak ukur terhadap

pengembangan metodologi pemahaman hadis dengan melihat keterkaitan hadis dari

sisi matan sebagai objek dengan kegiatan kajian dan kritis hadis di lingkungan ulama

hadis (muhadditsîn) dan ulama ushul (ushuliyyîn) kalangan fuqaha. Kegiatan yang

berlangsung dalam tataran dan ushuliyyin memperlihatkan indikasi perbedaan yang

diametral bila dibandingkan dengan tradisi kritik oleh muhaddisin. Indikasi

perbedaan itu antara lain;

Muhadditsin amat ketat menyikapi gejala ‘illat yang terdapat dalam hadis,

bukan hanya illah qadiha ( merusak) citra matan, tetapi juga gejala ‘illat khafifah

(ringan) juga dipandang menjadi sebab status ke-dhaif-an hadis. Misalnya, temuan

data me-mursal-kan hadis yang kalangan perawi tsiqah (kepercayaan) dan dhabith

memusnadkannya. Temuan data tersebut tergolong illat khafifah, tetapi bagi

muhaddisin cukup memadai untuk men-dhaif-kannya. Fuqaha dan ushuluyyin

bersikap permisif dan mentolelir illat tersebut.

Muhadditsin sangat peduli dengan uji ketersambungan sanad (ittisal) dan

seluruh periwayat dipersyaratkan harus jelas personalianya dan dikenal luas

kepribadian maupun profesi kehadisannya. Keterputusan sanad (mursal,  munqathi,

mu’dhal), perawi yang anonim (majhul al-ain) atau minus pengakuan perihal keahlian

hadisnya (mastur al-hal) merupakan tanda ke-dha’ifa-an yang sangat mendasar.

64Nur al-Din ‘Itr, Manhaj....h. 455



166

Fuqaha dan ushuliyyin justru bersedia mengamalkan hadis mursal sekalipun versi

terminologisnya berbeda dengan versi muhaddisin, melembagakan atsar (hadis

mauquf), amal al-shahabah (hukum kebiasaan yang hidup dan dihormati oleh

generasi sahabat dan sirah mereka. Bahkan disinyalir bahwa ‘amal ahl al-Madinah

lebih diunggulkan dari pada potensi kehujjahan sunnah nabawiyah di kalangan

fuqaha mazhab Maliki. Fuqaha lebih interes pada uji kuantitas periwayat guna

mengukur data tawatur ahad-nya hadis dan qathiy-zhanniy-nya dalalah.

Muhadditsin bersikap peka terhadap kecacatan kepribadian perawi dari segi

integritas keagamaan seperti indikasi keterlibatan pada faham bid’ah. Demikian juga

bila dicurigai memalsukan hadis, atau tidak cermat dalam membawakan hadis

lantaran buruk ingatan dan ketahuan banyak salah pada penyajian teks matannya.

Fuqaha dan ushuliyyin lebih tertarik menyoroti data konsistensi perilaku periwayat

diperhadapkan dengan muatan doktrin hadis yang ia bertindak sebagai periwayatnya.

Konsisitensi periwayat oleh mereka dipandang sebagai cermin daya keberlakuan

ajaran hadis yang dia riwayatkan.

Data temuan tambahan informasi pada matan hadis hanya akan

dipertimbangkan manakala subyek yang bertanggung jawab atas tambahan informasi

itu periwayat yang menurut muhaddisin betul-betul tergolong tsiqah. Tambahan

informasi pada matan itu dianalisis dampaknya pada hadis lain yang sama-sama

bermutu sahih, yakni diterima bila tidak menafikan substansi matan hadis lain yang

sahih atau berfungsi menafsirkan. Data temuan tersebut dikenal dengan ziyadah

tsiqah. Sikap fuqaha menurut pengamatan Khatib al-Baghdadi (w. 436) sangat toleran

dan lunak dalam merespon data ziyadah tersebut.
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Bertolak dari paradigma kebenaran al-Qur’an kerena terjamin oleh sifat

tawatur dan pengakuan umat atas dokumentasi mushafnya, maka kedudukan al-

Qur’an sebagai dalil hukum syara’ adalah qathiy (pasti dan meyakinkan).

Konsekuensinya setiap informasi hadis (sunnah) harus mempertahankan rumusan

konsep al-Qur’an dan berhenti pada limitasi hukumnya. Karenanya, informasi matan

hadis yang melampaui rumusan hukum atau limitasi al-Qur’an dikategorikan al-

ziyadah ala al-nashsh. Muhadddisin utamanya yang berafiliasi Malikiyah, Syafi’iyah,

Hanbaliah memandang informasi tambahan atas nash al-Qur’an lebih memantapkan

keberadaan konsep hukum al-Qur’an dan mengakomodir hal lain yang berfungsi

komplementer baginya. Fuqaha berafiliasi Hanafiah menganggap tambahan atas nash

itu identik dengan nasakh. Perbedaan pola kritik tersebut memunculkan formula

deduksi hukum yang berbeda sangat mencolok pada hadis bertema: zakat fitrah,

menyapu khuf pengganti mencuci kedua kaki dalam berwudhu, istinja’

memanfaatkan batu, kafarah bersetubuh di siang hari bulan Ramadhan bagi yang

terbebani kewajiban berpuasa, fasakh ihram haji menjadi ihram umrah, hukum

qiradh, hukum salam, sanksi rajam, pada pelaku zina yang berstatus muhshan dan

lain-lain.

Pengujian mutu kesahihan matan hadis dalam tradisi muhaddisin sebatas

analisis literal.seakan mereka tidak ingin menggugat keabsahan subtansinya. Fuqaha

justeru lebih mementingkan kritik subtansi doktrin yang tersirat di balik matan hadis

Muhammad al-Ghazali mencontohkan 13 unit matan hadis dari berbagai kitab koleksi

yang bila dianalisis memanfaatkan pemikiran fiqih bila mengundang masalah. Antara

lain: kutukan atas hobbi bernyanyi, sorotan atas tata busana/ konstruksi rumah/ tehnik

memotong daging , sentuhan syaithan pada bayi Isa al-Masih, tanda-tanda alamiah
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perihal kiamat, rasio 2 : 1 pembagian rampasan perang bagi pasukan berkuda dan

jalan kaki, dogma qadqar dan sikap zuhud.

Muhadditsin memerlukan supremasi hadis sebagai sumber memperoleh informasi

hukum syari’ah sedemikan kebal terhadap intervensi dalil yang otoritas sumbernya

bukan nash syar’i. Fuqaha dan ushululiyyin justeru mensejajarkan dengan qiyas, amal

keagamaan sahabat, prilaku keagamaan yang disepakati oleh generasi salaf khusus

pribumi Madinah, skala umum al-balwa dan ijmak

D. Korelasi Metode Kritik Matan dengan Metode Pemahaman Hadis

Mencermati para penyusun kitab dan buku dari kalangan periwayat ahli fiqih

di berbagai pelosok, terlihat mereka belum menformulasikan format yang tepat dalam

proses penyelidikan ilmiah terhadap matan secara sugguh-sungguh65—bentuk baku

yang bersifat sistematis dalam upaya memahami hadis secara prosuderal dan utuh,

melalui tahapan kritik sanad dan dilanjutkan kemudian pada kritik matan serta

mengaplikasikannya dengan menggunakan metodologi fiqh al-hadîts, sebagai sub

koordinasi dari kegiatan ijtihâd—dengan cara berusaha memetakan metode metode

yang dijadikan prioritas untuk ditetapkan menjadi dasar keilmuan, demikan juga

65Dalam sebuah tulisan al-Ramahuramuzy menyebutkan mereka dengan في المصنفون من رواة الفقھ
الأمصار peristilahan yang disemakkan kepada para penulis hadis dari kalangan ahli fiqhi yang memiliki
ciri mengenai tata cara dalam mengumpulkan dan menyusun hadis berdasarkan bab-bab fiqhi, yang
juga identik dengan gejala yang ditemukan pada mereka tentang metode dalam penulisan hadis dengan
tidak menuliskan atau bahkan membuang sebagian sanad untuk mempersingkat pembahasan kitab dan
berimbas kepada penulisan sebagian dari matan hadis yang terkait dengan pembahasan saja. Lih.
Mustafa al-A’dhamy, Dirâsât fî al-Hadîts al-Nabawîy wa Târîkh Tadwînih, terj. Ali Mustafa Yaqub,
Hadis Nabawi dan Sejarah Kodifikasinya (Cet. IV; Pasar Minggu-Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), h.
546. Abdurrahman al-Ramahuramuzy, al-Muhadditsul al-Fâshil baina al-Râwiy wa al-Wâ’iy (Cet. I;
Beirut-Libanon: Dar al-Fikr, 1391 H./ 1971 M.), h. 611.
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belum adanya ketetapan tentang peristilahan baku dan lebih komprehensif yang

dipergunakan, mulai dari kritik, analisis, studi dan lain-lain66.

Namun yang patut menjadi catatan, bahwa rumusan tentang acuan metode

tentang kritik matan sudah termaktub secara tidak langsung dan bersinkronisasi, yang

bersatu padu dengan hasil kesepakatan para ulama hadis tentang kaidah kesahihan

hadis, yang oleh pemerhati dan juga penggiat studi hadis dapat dengan mudah

memahami acuan itu cukup menyebutkannya dalam rumusan kalimat sederhana67,

dengan menggabungkan secara berurut setiap kaidah, antara pola ketersambungan

sanad, keterujiannya secara hafalan, sikap dan tingkah lakunya yang kredibilitas, akan

berpengaruh kepada proses pengtransmisian dan tingkat kualitas hadis68, yaitu ketika

ditemukan pada redaksi matan yang disampaikan terdapat kejanggalan dari susunan

kalimat dan kekurangan ketika dipahami maksud yang dikandung secara makna.69

66Berbeda dengan peristilahan yang terkait secara langsung dengan kritik matan, oleh al-
Adlaby mengarahkan rumusan yang hampir tepat dengan target pencapaian yang dijadikan dalam
menetapkannya sebagai sebuah keilmuan. Dan beberapa istilah tersebut yang menjadi kata kunci
(keyword) adalah; النقد، المرویات، المتن، النقد الخارجي و الداخلي -. Lih. Shalahuddin Ahmad al-Adlaby, Al-
Adlaby, Manhaj Naqd al-Matan ‘inda ‘Ulamâ al-Hadîts al-Nabawy (Cet. I; Beirut-Libanon, 1403 H./
1983 M.), h. 30.

67Rumusan yang diajukan oleh Syuhudi Ismail misalnya, tentang prosedur dalam melakukan
kegiatan penelitian matan sebagai langkah-langkah metodologis, yaitu: a. Meneliti matan dengan
melihat kualitas sanadnya; b. Meneliti susunan lafad berbagai matan yang semakna, dan; c. Meneliti
kandungan matan. Lih. Syuhudi Ismail, Metodologi Penelitian Hadis Nabi (Cet. I; Jakarta-Indonesia:
PT. Bulan Bintang, 1413 H./ 1992 M.), h.

68Sesungguhnya kredibilitas atau al-adhâlah dan keterujian secara hafalan atau al-dhabt
mewujudkan sistem penyampaian hadis atau adâ’ al-hadîts sesuai berdasarkan yang telah didengar
dari yang menyampaikan. Sedangkan ketersambungan sanad atau ittisâl al-sanad menurut keterangan
ini mencegah terjadinya kekacauan dipertengahan sanad, sedangkan ketidakadanya penyimpangan atau
syadz memastikan dan meyakinkan keterujian secara pasti terbebas dari wahm dan ketidakcacatannya
menunjukkan terhadap keselamatannya dari cela-cela yang tersembunyi setelah membuktikannya
dengan syarat-syarat yang menyelamatkannya dari cela-sela yang nyata. Lihat Nur al-Din ‘Itr., op. cit.,
h. 243.

69Inilah yang ditemukan oleh para peniliti, pengkaji atau pembahas yang menyandarkan
bahasannya kepada ulûm ataupun mushthalah al-hadîts terhadap beberapa persoalan yang
bersinggungan langsung dengan metode kritik matan pada hal-hal berikut, yaitu: al-syâdz, al-munkar,
al-mu’illu, al-mudhtharib, al-mudraj, al-maudh’u, al-maqlûb. Lih. Shalahuddin Ahmad al-Adlaby.,
op. cit., h. 24.
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Dalam mengurai permasalahan yang menjadi titik pusat kajian disertasi ini,

yang penulis menjadikannya sebagai pusat problem kajian dan menjadi bahan riset

serta merupakan bahasan yang sangat penting, yang dimulai dengan memahami

secara mendalam arti dari setiap kaidah, dengan menelusurinya melalui hasil

kesepakatan para ulama klasik tentang penentuan standar kesahihan sebuah hadis

yang menurut susunan urutannya, adalah:70

1. Ketersambungan sanad إتصال السند) )

Kaidah pertama yang sangat penting dari proses transmisi hadis adalah

terjadinya persambungan, artinya pada setiap orang dari para periwayat hadis yang

mereka miliki masing masing ketika telah terjadi pertemuan dan penyampaian atau

adâ wa tahammul dari orang yang sebelumnya, yang berada setelahnya71. Demikian

selanjutnya proses yang berlangsung sampai terjadi pertemuan dengan pembicara

yang sesungguhnya.

2. Sikap dan tingkah laku yang kredibilitas (العدالة في الروایة)
Yang menjadi rukun sangat penting selanjutnya dari proses periwayatan dan

penerimaan hadis adalah keadilan72, dengan alasan karena sesungguhnya kemampuan

menahan diri berada di bawah kekuatan takwa, dan mencegah pemiliknya dari

perbuatan maksiat dan kebohongan serta yang dapat menusuk kesopanan, sehingga

70Rangkaian defenisi yang disepakati para ulama hadis dan ahli fiqih, sebagaimana disebutkan
di bawah ini:

.ولا یكون شاذا ولا معلا. هو الحدیث الذي اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاء: الحدیث الصحیح 
Ibid., h. 242-244.
71Proses persambungan ini disebut juga ـــــل أو متص موصــول dengan memasukkan kategori

penyandaran kepada Nabi saw (مرفوعا) dan sahabat (ــــا serta (موقوف tabi’în meskipun yang ,(مقطوع)
terakhir ini oleh Ibnu Shalah tidak dimasukkannya. Seperti rangkaian persambungan antara Malik dari
Nafi’ dari Ibnu Umar dari Umar, yang secara nyata menjadi kekhususannya terhadap penyandaran
yang berlaku kepada sahabat (ــــا ,Jalaluddin Abdurrahman al-Suyuthiy .(موقوف Tadrîb al-Râwy fi Syarh
Taqrîb al-Nawâwiy, jilid I (Beirut-Libanon: Dâr al-Kitâb al-Araby, 1414 H./ 19993 M.), h. 148.

72Secara mendetail keadilan hendaknya memenuhi syarat-syarat sebagai berikut; 1). Islam, 2).
Balig, 3). Akal, 4). Taqwa. Nur al-Din ‘Itr., ibid.
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batasan defenisi menjadikan hadis palsu dan yang menyebabkan terjadinya

pelemahan dari segi kualitas hadis, karena teridentifasinya seorang rawy terkena

kefasikan dan pencemaran terhadap kesopanan atau hal-hal lain.73

3. Keterujian secara hafalan (الضبط)
Dan maksud dari kecakapan, artinya; seorang periwayat menjaga sebuah hadis

di dalam dadanya atau bukunya, lalu menghadirkannya ketika menyampaikannya.74

4. Tidak terdapat kejanggalan (عدم الشذوذ)

Ketidakjanggalan yang dimaksudkan adalah terjadinya sebuah perbedaan

antara seorang periwayat yang dikategorikan tsiqat terhadap orang yang lebih kuat

darinya, karena sesungguhnya jika saling berselisihnya terhadap orang yang lebih

baik darinya itu dari sisi kemampuan kekuatan hafalannya atau terdapatnya banyak

jumlah orang, maka tentu itu yang didahulukan, sehingga yang di-jarh adalah janggal

atau syadz dan kejanggalannya yang ada telah nyata disebabkan terjadinya sebuah

persangkaan atau wahm dalam periwayatan hadis itu.75

73Wujud nyata dari penetapan keadilan terhadap seorang perawi dengan adanya tanda yang
disebabkan oleh orang-orang yang adil atau menjadi perpanjang tangan, sehingga siapa yang terkenal
keadilannya di kalangan ahli ilmu (baca: ahli hadis) dan tersebar pujian kepadanya maka itu dianggap
cukup, seperti; Imam Mâlik, kedua Sufyân al-Tsaury dan Sufyân Ibn Uyainah, al-Auzâ’iy, al-Syâfi’i,
Ahmad. Lih. Jalâluddîn Abdu al-Rahmân al-Suyûthiy., op. cit., h. 255.

74Persoalan ini dapat diketahui dengan kesesuaiannya dan tidak terjadi perselisihan dengan
para penyandang tsiqat yang mampuni, juga tidak merusak perselisihannya yang jarang, maka jika
ditemukan terjadi banyak perselisihan akan merusak keterujiannya secara hafalan dan tidak mungkin
dipergunakan sebagai hujah. Ibid., h. 257

75Keterkaitan terjadi dengan nyata dengan membandingkan antara beberapa riwayat yang
hanya dapat ditemukan secara seksama dan cermat, namun tentu berbeda jika ditemukan sendiri oleh
mukharrij itu, seperti; kasus puasa Nabi saw.

دُ بْنُ بشََّارٍ  دُ بْنُ الْمُثنََّى وَمُحَمَّ ثنَاَ مُحَمَّ دُ - وَاللَّفْظُ لاِبْنِ الْمُثنََّى - حَدَّ ثنَاَ مُحَمَّ ِ قاَلاَ حَدَّ ثنَاَ شُعْبةَُ عَنْ غَیْلانََ بْنِ جَرِیرٍ سَمِعَ عَبْدَ اللهَّ بْنُ جَعْفرٍَ حَدَّ
 ِ انىَِّ عَنْ أبَىِ قتَاَدَةَ الأنَْصَارِىِّ رضى الله عنھ أنََّ رَسُولَ اللهَّ مَّ ِ صَوْمِھِ سُئلَِ عَنْ -صلى الله علیھ وسلم-بْنَ مَعْبدٍَ الزِّ -قاَلَ فغََضِبَ رَسُولُ اللهَّ

ھْرِ . - صلى الله علیھ وسلم قاَلَ فسَُئِلَ عَنْ صِیاَمِ الدَّ
قاَلَ وَسُئلَِ عَنْ . »وَمَنْ یطُِیقُ ذَلِكَ « قاَلَ فسَُئِلَ عَنْ صَوْمِ یوَْمَیْنِ وَإفِْطَارِ یوَْمٍ قاَلَ . »مَا صَامَ وَمَا أفَْطَرَ « أوَْ . »لاَ صَامَ وَلاَ أفَْطَرَ « فقَاَلَ 

انَا لذَِلِكَ « صَوْمِ یوَْمٍ وَإفِْطَارِ یوَْمَیْنِ قاَلَ  َ قوََّ ذَاكَ صَوْمُ أَخِى دَاوُدَ عَلیَْھِ السَّلاَمُ « قاَلَ قاَلَ وَسُئلَِ عَنْ صَوْمِ یوَْمٍ وَإفِْطَارِ یوَْمٍ . »لیَْتَ أَنَّ اللهَّ
صَوْمُ ثَلاثَةٍَ مِنْ كُلِّ شَھْرٍ « قاَلَ فقَاَلَ . »ذَاكَ یوَْمٌ وُلدِْتُ فیِھِ وَیوَْمٌ بعُِثْتُ أَوْ أنُْزِلَ عَلىََّ فیِھِ « قاَلَ وَسُئلَِ عَنْ صَوْمِ یَوْمِ الاِثْنیَْنِ قَالَ . »

نةََ الْمَاضِیةََ وَالْبَاقیِةََ « قاَلَ وَسُئلَِ عَنْ صَوْمِ یوَْمِ عَرَفةََ فقَاَلَ . »ى رَمَضَانَ صَوْمُ الدَّھْرِ وَرَمَضَانَ إلَِ  قاَلَ وَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ یوَْمِ . »یكَُفِّرُ السَّ
نةََ الْمَاضِیةََ « عَاشُورَاءَ فقَاَلَ  رِوَایةَِ شُعْبةََ قَالَ وَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ یوَْمِ الاِثْنیَْنِ وَالْخَمِیسِ فسََكَتْناَ عَنْ ذِكْرِ وَفىِ ھذََا الْحَدِیثِ مِنْ . »یكَُفِّرُ السَّ

ا نرََاهُ وَھْمًا .الْخَمِیسِ لمََّ
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Dan pada hakikatnya penafian kejanggalan akan membuktikan syarat syarat

terdahulu, tetapi mereka menjelaskan dengan kenafiannya karena keterujian secara

hafalan menjadi milik umum berdasar dari besaran hadis periwayat, namun

sesungguhnya terkadang terjadi persangkaan terhadap sebuah hadis dengan tanpa

kehilangan sifat keterujian secara hafalan terhadap semua hadisnya dan inilah yang

mencederai kesahihan hadis yang memuat persangkaannya saja. Karena itulah

mereka menjelaskan dengan sebuah penafian pada kejanggalan.

Data hadis lengkap terdapat pada: Bukhary, Shaum 55, Anbiya’ 37**; Muslim Shiyam 197;
Abu Daud Shaum 53; al-Nasa’i 75, 76; Ibnu Majah Shiyam 29; Al-Darimy Saum 44; dan Ahmad bin
Hanbal 2, 189, 193, 198, 513, 5, 297, 417,419**. Lih. A. J. Wensinck et J.P Mensing, Concordance Et
Indices De la Tradition Musulmane, diterjemahkan oleh Muhammad Fuad Abd al-Bâqiy dengan judul
Al-Mu’jam al Mufahras li Alfâz al-Hadîs al-Nabawiy, jilid III ( Leiden-Holland, E. J. Brill, 1965), hal.
450.
Artinya

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna dan Muhammad bin Basysyar
-lafazhnya dari Ibnul Mutsanna- keduanya berkata, Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin
Ja'far telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Ghailan bin Jarir bahwa mendengar Abdullah bin
Ma'bad Az Zimani dari Abu Qatadah Al Anshari radliallahu 'anhu, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi
wasallam pernah ditanya mengenai puasanya, maka serta merta Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam
marah, lalu umar pun mengucapkan, "Kami rela Allah sebagai Tuhan, Islam sebagai agama dan
Muhammad sebagai Rasul. Kami berlindung kepada Allah, dari murka Allah dan Rasul-Nya dan Bai'at
kami sebagai suatu Bai'at." kemudian beliau ditanya tentang puasa sepanjang masa, maka beliau
menjawab: "Sebenarnya, ia tidak berpuasa dan tidak pula berbuka." Kemudian beliau ditanya lagi
mengenai puasa sehari dan berbuka dua hari, beliau menjawab: "Semoga Allah memberikan kekuatan
pada kita untuk melakukannya." Lalu beliau ditanya mengenai puasa pada hari senin, beliau
menjawab: "Itu adalah hari, ketika aku dilahirkan dan aku diutus (sebagai Rasul) atau pada hari itulah
wahyu diturunkan atasku." Kemudian beliau bersabda: “Puasa tiga hari pada setiap bulan dan ramadan
hingga ramadan berikutnya adalah puasa dahr.” Kemudian beliau ditanya tentang puasa pada Arafah,
maka beliau menjawab: "Puasa itu akan menghapus dosa-dosa satu tahun yang lalu dan yang akan
datang." Kemudian beliau ditanya tentang puasa pada hari 'Asyura`, beliau menjawab: "Ia akan
menghapus dosa-dosa sepanjang tahun yang telah berlalu." Dan di dalam hadits ini, yakni dari riwayat
Syu'bah, ia berkata; "Dan beliau ditanya tentang puasa hari senin dan kamis." Namun kami tidak
menyebutkan puasa kamis, karena menurut kami padanya terdapat wahm (kekurang akuratan berita).
Dan Telah meceritakannya kepada kami Ubaidullah bin Mu'adz telah menceritakan kepada kami
bapakku -dalam riwayat lain- Dan Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah telah
menceritakan kepada kami Syababah -dalam riwayat lain- Dan Telah menceritakan kepada kami Ishaq
bin Ibrahim telah mengabarkan kepada kami An Nadlr bin Syumail semuanya dari Syu'bah dengan
isnad ini. Dan Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Sa'id Ad Darimi telah menceritakan
kepada kami Habban bin Hilal telah menceritakan kepada kami Aban Al 'Aththar telah menceritakan
kepada kami Ghailan bin Jarir dalam isnad ini, sebagaimana haditsnya Syu'bah, hanya saja ia
menyebutkan hari Senin, namun tidak menyebutkan hari Kamis.
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5. Tidak terdapat kekurangan (عدم الاعلال)

Dan artinya adalah terselamatkan sebuah hadis dari kekurangan yang merusak

kesahihannya atau maksudnya mereka mencederainya dari sifat samar yang cacat

pada kesahihan hadis dan tampak keselamatan darinya dan berdasarkan syarat ini,

maka hadis mu’illal tidak termasuk sehingga tidak termasuk hadis sahih.

Dari kaidah kaidah kesahihan hadis yang disebutkan, menjadi dasar dalam

melakukan kajian secara menyeluruh terhadap hadis dari sisi sanan dan matan76, dan

inilah juga kaidah kaidah dasar yang paling urgen dalam menentukan kedudukan dan

status hadis, yang diklaim menjadi patron terhadap beberapa kaidah dalam bentukan

teori yang selalu membutuhkan tahap pengujian dalam menemukan tingkat kevalidan

hadis.

Sehingga korelasi metode kritik matan dengan metode pemahaman hadis,

justeru mewujudkan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan,  dan inilah yang

diterapkan dalam menganalisa redaksi atau teks matan sebuah hadis, yang oleh Al-

Khatib al-Baghdadi, menurut hemat penulis dalam tataran riset menempatkan syarat

syarat terhadap hadis âhâd tidak bisa diterima dalam keadaan berikut77:

76Menilik tawaran metododologi yang hanya menetapkan tiga kaidah saja terhadap para
peneliti hadis. yaitu; ketersambungan sanad, tidak ditemukan syâdz dan juga kesalahan dalam bentuk
illat, dengan tidak memasukkan kaidah ‘adâlah dan dhabt, tentu yang dimaksudkan adalah kajian
terhadap hadis dari sudut penilaian dan penetapannya telah final. Tetapi jika itu dimaksudkan sejauah
mana kepentingan melakukan kritik matan, maka di sinilah urgensi kaidah ‘adâlah dan dhabt berperan
aktif mengecek kesesuain hadis yang disampaikan Nabi saw melalui jalur periwayatan setiap sanad
hingga batas tahap pengumpulan yang dilakukan para mukharrij. Kamaruddin Amin, Rethingking
Hadith Critical Methods, edisi lux (Cet. I, Ciputat-Jakarta: Pustaka Mapan, 2008), h. 11- 66

77Penulis kembali menuangkan tentang dasar penggunaan hadis âhâd, menjadi penguatan dan
sekaligus jawaban terhadap keraguan dalam menggunakan hadis âhâd sebagai hujah merupakan
bentuk pemahaman yang timbul dari kebalikannya (mafhûm mukhâlafah). Bab III. Poin 4., hal. 113.
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a. Jika menafikan hukum akal.

b. Jika menafikan hukum al-Qur’an yang muhkam. Maksudnya menafikan

hukum yang diambil dari al-Qur’an yang sudah bersifat kukuh dan jelas.

Adapun jika menafikan ayat al-Qur’an yang bersifat dhanni al-dalâlah atau

kesanksian petunjuknya, bukan qath’i, maka harus ditolak.

c. Menafikan sunnah yang sudah maklum, yakni sunnah yang sudah sampai

pada tingkat yakin, bukan dhanni.

d. Menafikan praktik yang berstatus sebagai sunnah, yang berarti bahwa praktek

kaum salaf yang telah disepakati, dan sahih berdasarkan keyakinan, bukan

dhanni.

e. Menafikan dalil apapun yang bersifat mutlak.

f. Bertentangan dengan hadis âhâd lainnya yang telah dikenal sahih berdasarkan

ukuran akal, al-Qur’an, hadis lain yang sahih, ijma’ atau dalil lain yang telah

dikenal.

Dalam tulisannya tersebut tentang tanggapan mengenai penggunaan hadia âhâd

dengan mengatakan, yaitu:

بعدهم من الفقهاء الحالفین وعلى العمل بخبر الواحد كان كافة التابعین ومن]قال الخطیب[
في سائر أمصار المسلمین إلى وقتنا هذا، ولم یبلغنا عن أحد منهم إنكار لذلك، ولا اعتراض 
علیه، فثبت أن من دین جمیعهم وجوبهم، إذ لو كان فیهم من كان لا یرى العمل به لنقل إلینا 

78الخبر عنه بمذهبه فیه، واالله أعلم

78Abu Bakar Ahmad al-Khatib al-Bagdadiy, Al-Kifâyat fî Ma’rifat Ushûl ‘Ilm al-Riwâyat,
jilid I (Cet. I; Husein-Kairo: Maktab Dâr al-Hadîts, 1433 H./ 2003 M.), h. 129.



BAB V

SIGNIFIKANSI KONSEP IKHTILÂF Al-HADÎTS IMAM SYAFI’I

A. Konsep penyelesaian Ikhltilâf al-Hadîts Imam Syafi’i

Penggambaran pemikiran yang dinalar dalam menyelesaikan permasalah ikhtilâf al-hadîts
terletak pada bangun kerangka korelasi metode kritik hadis dengan metode pemahaman hadis.
Korelasi yang dimaksudkan adalah bagian dari tahapan dalam menemukan signifikansi konsep
ikhtilâf al-hadîts Imam Syafi’i. Dan menjadi landasan awalnya, berada pada proses yang
ditempuh dalam melakukan kegiatan kritik hadis—analisis sanad dan matan menjadi inti—
dengan mempertimbangkan isi tema hadis, sebagai dasar dalam menetapkan status hadis.
Proses mendeteksi permasalahan terhadap hadis-hadis yang berselisih, merupakan langkah yang
paling menentukan dalam menetapkan proses penyelesaiannya, dengan mempertimbangkan
beberapa penyebab yang mesti mendapat perhatian dan merupakan sumber terjadinya ikhtilâf,
atau diperjelas menjadi kondisi atau keadaan yang dapat menimbulkan perbedaan atau
perselisihan1, yaitu;

1. Penggunaan homonim (musytarak) yang membuka kemungkinan perbedaan eksplikasi
atau pemaparan.

2. Digunakannya kata-kata metaforis
3. Adanya dalil lain yang terlepas dari dalil yang sedang dikaji, tetapi relevan dengan proses

pemahaman dalil yang sedang dibahas.
4. Perselisihan terhadap dalil yang sedang dikaji memiliki implikasi general dan spesifik

(kasus perempuan menjadi imam)
5. Perbedaan periwayatan
6. Perbedaan struktur spesifik ijtihad dan qiyâs
7. Perselisihan terhadap dalil yang dihapuskan (naskh) dapat dikutip.
8. Terbukanya kemungkinan intrepretasi atas dalil yang sama.
9. Secara umum kedelapan sumber, kecuali sumber keenam, semuanya berkaitan dengan

keberadaan dalil yang kontradiktif.
Memperhatikan dengan seksama beberapa poin di atas, tentu dapat dipahami dengan baik, bahwa
kebanyakan terjadinya perselisihan ditemukan pada tataran redaksi matan hadis, berbanding
dengan sanad. Inilah yang dijadikan sebagai dasar konsep dalam mendeteksi sumber perselisihan
yang dapat menimbulkan banyak perbedaan pemahaman untuk menyelesaikan persoalan ikhtilâf
al-hadîts.

Oleh karena kajian penelitian yang dilakukan ini, untuk menemukan signifikansi konsep ikhtilâf
al-hadîts Imam Syafi’i, tentunya penyusun menggunakan kaidah-kaidah yang telah disepakati
dalam menentukan tingkat kevalidan hadis dan prosedur yang ditempuh dalam melakukan
pengkajian dan penelitian hadis berdasarkan analisis sanad (isnâd) dari sisi ketersambungan
antar sanad [kalau dibutuhkan]—pemilihan salah satu jalur sanad sebagai dasar acuan—dalam
kerangka prosuderal dalam penilaian setiap sanad. Sedangkan analisis matan dilakukan untuk

1Abû Ishâq al-Syâtibîy, Al-Muwâfaqât fî ‘Usûl al-Syari;ah, jilid V, (Kairo-Mesir:
Makataba Tijârah Kubra, t.th), h. 201.



mewujudkan gambaran dari hasil kajian terhadap berbagai macam keilmuan yang terkait
langsung dengan pemahaman hadis yang dimaksudkan.

Signifikansi konsep ikhtilaf hadis Imam Syafi’i akan coba penyusun uji dengan cara meneliti
pada sebuah hadis, yang tidak terdapat dalam kitab ikhtilâf al-hadîts. Sebelumnya, kitab ikhtilâf
al-hadîts ini merupakan salah satu hasil karya tulisannya, dan telah menjadi standar ilmiah dalam
menguji kembali dasar teori keilmuan terhadap hadis-hadis, yang kelihatannya bertentangan
secara lahiriah, dengan seperangkat kaidah-kaidah keilmiahan, sehingga dapat menimbulkan
bentuk kesamaran dari sisi pemaknaannya, dan dapat menyalahi kebenaran (bâthil) atau
bertentangan dengan nas syariat keagamaan yang sumber utamanya adalah al-Qur’an dan hadis.

Tawaran sederhana Imam Syafi’i dalam menetapkannya sebagai hujah adalah mencari
hadis yang setema untuk dibandingkan dari sisi pengaflikasiannya secara operasional, dan
menurut al-Qasimiy yang dijabarkan berdasarkan langkah prosedural yang harus ditempuh,
sebagai berikut:2

a. Membandingkan hadis yang serupa dengan memilih yang hampir dekat dengan pemahaman
ayat-ayat al-Qur’an.

b. Menetapkan dari setiap hadis dan menentukan rangkaian sanadnya yang paling tsubût serta
memiliki lebih banyak rangkaian periwayat dan jalur sanad.

c. Mengutamakan hadis yang paling banyak dipergunakan dan dijadikan dasar (qiyâs) oleh
para ulama dan cedikiawan (ahl ‘ilm).

Penyusun memilih hadis yang dipilih untuk melakukan tahapan pengujian, adalah hadis
tentang perempuan menjadi imam shalat. Setidak tidaknya, ada beberapa alasan mengapa
penyusun lebih memilih hadis tentang topik tersebut. Pertama, sebagian besar kitab kumpulan
hadis para mukharrij tidak memiliki riwayatnya dalam pembahasan bab-bab dalam dokumentasi
mereka, hanya Abu Daud dan Ahmad bin Hanbal, yang memiliki riwayat hadis terkait masalah
itu, dengan sanad lengkap (isnâd) masing-masing yang mendukung eksistensi matan hadis
tersebut. Kedua, bahwa hadis-hadis dengan topik di atas, adalah termasuk hadis yang
mengandung ajaran yang terkait langsung dengan praktek ibadah, yang harus dipahami dengan
baik dan benar bagi penganut ajaran agama Islam. Dalam konteks semacam ini, perlu kiranya
ditelusuri dan diketahui sejarah periwayatannya, khususnya mengenai di mana, kapan, dan oleh
siapa hadis-hadis itu disebarkan. Dan Ketiga, karena hampir sebagian besar proses periwayatan
hadis termasuk dalam kategori riwâyat bil ma’na, tentu varian teks hadis di atas tidak dapat
dihindari termasuk dalam ranah pembahasannya yang akan melahirkan berbagai macam
pemahaman, sehingga pengujian hadis tersebut diharapkan menemukan pemahaman yang utuh
berdasarkan metode pemahaman hadis.

Memahami alur lebih dalam dari inti kajian penelitian ini, maka penyusun mengambil contoh
hadis tentang perempuan menjadi imam shalat,  sebagai cara penggambaran dari bentuk
pemahaman yang lebih komprehensif dari konsep ikhtilaf hadis, yang sama sekali tidak
dicantumkan dalam kitab ikhtilâf al-hadîts, sebagai perbandingan dalam memahami signifikansi
konsep ikhtilaf hadis, dalam format sederhana tentang pengembangan studi kritik hadis dengan
mengumpulkan hadis-hadis yang secara tematis serupa dalam pemaknaan. Dan tema hadis ini
dipahami menjadi dasar sekaligus sumber di dalam banyak tulisan sering dijadikan acuan untuk

2Muhammad Jamâl al-Dîn al-Qâsimiy, Qawâid al-Tahdîts min Funûn Musthalah al-Hadîts (Beirut-
Libanon: Dar al-Wafa, t. th.), h. 308-309.



menjelaskan persoalan yang menyangkut persoalan kedudukan dan status perempun  (gender),
yaitu; dalam kasus hadis-hadis berikut ini tentang kedudukan perempuan dalam prosesi
pelaksanaan ibadah shalat.

1. Laki-laki mengimami perempuan;

اه ثنَا - ١ د ثنَا رَجُلٌ سمَّ ثنَاَ عَبْدُ اللهِ حَدَثَّنيِ أبَيِ ثنَاَ أبَوُْ بكَْرٍ بن أبَيِ شَیْبةَ عَبْدُ الله بن مُحَمَّ یعَْقوُْب بن عَبْد اللهِ حدَّ

ي بن كَعْب قاَلَ جَآءَ رَجُلٌ إلىَ النَّبيِّ صَلىّ اللهُ عَلیَْھِ الأشَْعَرِيّ ثنا عِیْسى بن حَارِثةَ عَنْ جَابرِ بن عَبْد اللهِ عَنْ أبِ 

ليِ إنَّكَ تقَْرَأُ وَلاَ نقَْرَأُ وَ سَلَّم فقَاَلَ : یاَ رَسُوْلَ اللهِ عَمِلْتُ اللَّیْلةََ عَمَلاً قاَلَ مَا ھوَُ قاَلَ نسِْوَةٌ مَعِيْ فيِ الدَّارِ قلُْنَ 

3انیِا وَاْلوِتْرَ قاَلَ فسََكَتَ النَّبيِّ صَلىّ اللهُ عَلیَْھِ وَ سَلمَّ قاَلَ فرََأیْناَ أنَّ سُكُوْتھَُ رِضَا بمَِا كَانَ فصََلِّ بنِاَ فصََلَّیْتُ ثمََ 

Artinya

Telah menceritakan kepada kami Abdullah, telah menceritakan kepada kami Abu Bakar
bin Abu Syaibah Abdullah bin Muhammad telah menceritakan kepada kami seseorang
yang ia sebutkan, telah menceritakan kepada kami Ya'qub bin Abdullah Al Asy'ari telah
menceritakan kepada kami Isa bin Jariyah dari Jabir bin Abdullah dari Ubay bin Ka'b
radliallahu 'anhu, ia berkata, "Seorang laki-laki datang kepada Nabi shallallahu 'alaihi
wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, aku tadi malam telah melakukan sesuatu." Nabi
bertanya; "Apa itu?" Laki-laki itu menjawab, "Aku bersama beberapa wanita dalam rumah,
mereka mengatakan kepadaku, 'Sesungguhnya kamu bisa membaca sedang kami tidak
membaca, maka shalatlah bersama kami.' Kemudian aku shalat delapan rakaat beserta
witir." Ubay berkata, "Kemudian Nabi shallallahu 'alaihi wasallam diam, dan kami
menganggap diamnya adalah tanda bahwa beliau menyetujuinya."

2. Pelarangan perempuan menjadi imam

مُحَمَّد حَدَّثنََا مُحَمّد بن عَبْد االلهِ بن نُمَیْر . حَدَّثنََا الوَلِیْد بن بُكَیْر أبُو جُناب ( خباب ) حَدَّثنَِي عَبْدُ االلهِ بن-٢
لى االله خَطَبَنَا رَسُوْلُ االلهِ ص-العَدَوِي عَنْ عَلِي بن زَیْد عَنْ سَعِیْد بن المُسَیِّب عَنْ جَابِر بن عَبْد االلهِ قَالَ: 

الِحَةِ  قَبْلَ أنْ تَشْغِلُوْا . علیه و سلم فَقَالَ ( أَیُّهَا النَّاسُ تُوْبُوْا إلَى االلهِ قَبْلَ انْ تَمُوْتُوْا . وَبَادِرُوْا بِاْلأَعْمَالِ الصَّ
دَقَةِ فِ  ي السِّرِّ وَاْلعَلاَنِیَةِ تَرْزُقُوا وَتَنْصُرُوْا وَتَجْبِرُوْا . وَصِلُوْا الَّذِي بَیْنَهُ وَبَیْنَ رَبِّكُمْ بِكَثْرَةِ ذِكْرِكُمْ لَهُ وَكَثْرَةِ الصَّ

ي هَذَا إِلَى یَوْمِ وَاعْلَمُوْا أنَّ االلهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَیْكُمْ الجُمْعَةَ فِي مَقَامِي هَذَا فِي یَوْمِي هَذَا فِي شَهْرِي هَذَا مِنْ عَامِ 
اتِيْ أَوْ بَعْدِيْ وَلَهُ إمَامٌ عَادِلٌ أَوْجَائِرٌ اسْتِخْفَافًا بِهَا أوْ جَحُوْدًا لَهَا فَلاَ جَمَعَ االلهَ لَهُ اْلقِیَامَةِ . فَمَنْ تَرَكَهَا فِي حَیَ 

تّى یَتُوْبَ . فَمَنْ تَابَ بِرَّ لَهُ حَ شَمْلَهُ وَلاَ بَارَكَ لَهُ فِي أَمْرِهِ. أَلاَ وَلاَ صَلاَةَ لَهُ وَلاَ زَكَاةَ لَهُ وَلاَ حَجَّ لَهُ وَلاَصَوْمَ لَهُ وَلاَ 
مُؤْمِنًا إلاَّ أَنْ یَقْهَرَهُ بِسُلْطَانٍ تَابَ االلهُ عَلَیْهِ . أَلاَ لاَ تَؤُمُّنَّ امْرَأَةٌ رَجُلاً . وَلاَ یَؤُمُّ أَعْرَابِيٌ مُهَاجِرًا . وَلاَ یَؤُمُّ فَاجِرٌ 

4یَخَافُ سَیْفَهُ وَسَوْطَهُ )

3Ahmad bin Hanbal, Musnad Ahmad bin Hanbal, juz V (Beirut: Maktabah al-Islamiy, t.th), h.115.
4Abu Abd Allah Muhammmad bin Yazid bin Majah al-Qazwainiy, Sunan Ibn Majah, juz I (Beirut: Dar al-

Fikr, 1415 H./ 1995 M.), h.343.



3. Perempuan mengimami laki-laki.

رَقَة بِنْتِ عَبْد االلهِ بنِ حَدَّثنََا عَبْدُ االلهِ حَدَّثنَِي أَبِي ثنََا أَبُوْ نَعِیْم قَالَ ثنََا الوَلِیْدَة قَالَ حَدَّثتَْنِي جَدَّتِي عَنْ أُمّ وَ -٣
عَلَیْهِ وَ سَلَّمَ قَدْ أَمَرَهَا أَنْ تَؤُمَّ أَهْلَ دَارِهَا الحَرْثِ الأَنْصَارِيّ : وَكَانَتْ قَدْ جَمَعَت اْلقُرْآنَ وَكَانَ النَّبِيّ صَلّى االلهُ 

5وَكَانَ لَهَا مُؤَذّنٌ وَكَانَتْ تَؤُمُّ أَهْلَ دَارِهَا

لاّد خَ حَدَّثنََا الحَسَنُ بِنْ حَمَّاد الحَضْرَمِيْ ثنََا مُحَمَّد بْنُ فُضَیْل عَن الوَلِیْد بْن جَمِیْع عَنْ عَبْد الرَّحْمن بْن -٤
اللهُ عَلَیْهِ وَ سَلَّمَ عَنْ أُمِّ وَرَقَة بِنْت عَبْد االلهِ بْن الحَارِث بِهذَا الحَدِیْثِ وَاْلأَوّلِ أَتَمّ قَالَ : وَكَانَ رَسُوْلُ االلهِ صَلّى ا

دَارِهَا قَالَ عَبْدُ الرَّحْمن فَأنَا رَأَیْتُ مُؤَذِّنَهَا شَیْخًا یَزُوْرُهَا فِي بَیْتِهَا وَجَعَلَ لَهَا مُؤَذِّنًا یُؤَذِّنُ لَهَا وَأَمَرَهَا أَنْ تَؤُمَّ أَهْلَ 
6كَبِیْرًا

Dari penilain awal yang sifatnya sementara, hadis-hadis dengan tema perempuan dan
keterkaitannya dengan ibadah shalat di atas, memberikan pemahaman yang beragam dan
cenderung bertentangan dengan menfokuskan pada setiap makna redaksi setiap tema berdasarkan
inti permasalahan hadis—pola bentukan dasar keilmuan tentang pembahasan metodologi إختلاف 
الحدیث —, perbedaan secara tematis ini pada dasarnya tidak memiliki pengaruh yang berarti
selama yang dimaksudkan berasal dari  pemahaman setiap hadis, baik teks maupun konteks,
karena keyakinan setiap kritikus terhadap jalur sanad inilah yang menjadi pedoman, juga setiap
redaksi matan yang terdapat dalam sebuah hadis. Namun, dengan banyaknya jalur sanad
periwayatan serta varian cara penyampain lebih memungkinkan untuk menemukan kesulitan
dalam memberikan pemahaman secara aplikatif dengan pendekatan yang bervariasi.

Hadis-hadis yang terkumpul dari tema peran perempuan (gender) yang tersebut di atas
menjadi langkah paling urgen dalam memahami permasalahan dasar yang menjadi tema inti dari
penelitian ini, misalnya hadis yang diklasifikasi dan terbagi pada bab dalam kitab musnad
Ahmad bin Hanbal dan Sunan Abu Daud, yang selanjutnya di-takhrîj berdasarkan tema7, yaitu;

5Ahmad bin Hanbal, Musnad Ahmad bin Hanbal, juz VI, h.405.
6Sulaiman bin Asy’as bin Ishaq bin Imran al-Azadiy Abu Daud, Sunan Abu Daud, juz I (Beirut: Dar al-

Fikr, 1414 H./ 1994 M.), h. 217.
7Pencarian hadis dengan menggunakan tema hadis yang terkait dengan hadis-hadis yang disandarkan

langsung kepada Nabi saw., yang diakui sendiri oleh sang penulis (penulis kitab) bukan menjadi persoalan yang
sangat mendasar—keistimewaan metode penelusuran hadis tematik memburtuhkan penalaran yang teliti dan
cermat—apalagi para ulama hadis telah banyak mengfokuskan penelitian dan penulisan buku-buku yang terkait
dengan metode takhrîj al-hadîts yang lima atau thuruq al-takhrîj al-khamsat. Namun justeru beliau menekankan
pada hadis-hadis yang disandarkan kepada kalangan sahabat dan tabi’in, yang dikategorikan dengan al-Âtsar, dan
sangat membutuhkan pejelasan dalam persoalan yang terkait dengan peng-takhrîj-an, dengan mempertimbangkan
dua alasan utama, yaitu; a. Ketidakkuatan atau kelemahan lafad  (adamu quwwat al-lafzh),  dan b. Ketidakbanyakan
atau kekurangan kitab-kitab (qillat kutubihima). Abd al-Mahdi Abd al-Kadir Abd al-Hadi, Thuruq takhrîj aqwâl al-
Shahâbat wa al-Tâbi’în wa al-Takhrîj bi al-Kumbyûtȇr (Cet. II; Aguza-Kairo: Maktabah Iman, 1427 H./ 2006 M.),
h. 7.



menjadi imam (إمامة)8, maka ditemukan  sub tema yang terpisah antara setiap hadis, yaitu; 1).
Laki-laki mengimami perempuan; 2). Pelarangan perempuan menjadi imam, dan hadis 3), 4).
Perempuan mengimami laki-laki.

Mengikuti lebih jauh dasar alur permasalahan penelitian ini, penyusun merumuskannya
dengan memilih sub tema perempuan mengimami laki-laki untuk dijadikan contoh aflikasi dari
metode kritik matan dan metode pemahaman hadis. Dan penyusun melakukan pemilihan jalur
yang dianggap jalur yang sahih dari periwayatan Ahmad bin Hanbal9, sehingga jika mengacu
kepada dasar pemahaman hadis secara sekilas, maka ditemukan jawaban sebagai berikut:

a. Bahwa tema peran perempuan (gender) setiap jalur yang disebutkan berbeda-beda, dengan

satu jalur atau lebih, untuk tema perempuan menjadi imam, ditemukan periwayatan dengan

dua jalur yang dikeluarkan pada kitab Sunan Abu Daud dan Ahmad bin Hanbal.

b. Tema laki-laki mengimami perempuan menjadi tema umum, dengan jalur sanad tersendiri.

c. Dan tema pelarangan perempuan menjadi imam juga memiliki jalur sanad tersendiri.
Untuk menelusuri jalur setiap sanad dengan tema yang berbeda, penyusun pada penelitian

ini memilih tema perempuan mengimami laki-laki sebagai sampel penelitian hadis yang
terindikasi berselisih (Ikhtilaf Hadis). Adapun kritik sanad untuk hadis yang terkait dengan tema
perempuan mengimami laki-laki, maka ditemukan dua jalur dan penyusun memilih jalur
periwayatan dari bundel sanad Imam Ahmad bin Hanbal.

Berikut ini dikemukakan salah satu jalur sanad untuk menetapkan tingkat kualitas sanad
hadis tentang perempuan mengimami laki-laki, yang telah dihimpun berdasarkan klasifikasi tema
pembahasan baik dari sisi sanad maupun matan.

No. Nama Periwayat Periwayat Sanad

1. Ummu Waraqah Periwayat I Sanad VI

2. Nenekku Periwayat II Sanad V

3. Walid bin Juma’e Periwayat III Sanad IV

4. Abu Nua’im Periwayat V Sanad III

5. Ayahku Periwayat VI Sanad II

6. Abdullah Periwayat VII Sanad I

8Data hadis lengkap tersebut berdasarkan metode takhrij hadis yang juga menjadi rujukan dalam persoalan
ini, adalah memilih kata utama misalnya نَّ تؤَُ  ,تؤَُمَّ - مُّ . Tema menjadi imam secara khusus dalam kitab musnad Imam
Syafi’i menjadi tema tersendiri, yaitu; ,yang memuat sebanyak 39 hadis. Muhammmad bin Idris al-Syafi’i ,باب االإمامة
Musnad Imam al-Syafi’i (Cet. I; Beirut-Libanon: Dar al-Fikr, 1417 H./ 1997M.), h. 127-140.

9lih. kritik sanad hadis tentang perempuan mengimami laki-laki; hal. 20



7. Ahmad bin Hanbal Periwayat VIII Mukharrij

Adapun hasil kritik dari rangkaian periwayat dan sanad di atas diketemukan ulasan dan
catatan, sebagai berikut;

a. Jalur sanad yang terdiri dari tujuh periwayat, yang dimulai dari seorang mukharrij atau
musannif (penyusun hadis), yaitu; Ahmad bin Hanbal, yang bernama lengkap, Imam Abu
Abdillah bin Muhammad bin Hanbal al-Marwazy, adalah ulama hadis yang sangat terkenal
kelahiran Bagdad. Di samping sebagai seorang muhadditsin, terkenal juga sebagai salah seorang
pendiri dari salah satu mazhab empat yang dikenal oleh orang-orang kemudian, dengan nama
mazhab Hanabilah (Hanbaly). Beliau dilahirkan pada bulan Rabi’ul awal, tahun 164-241 H.
(780-857 M) di kota Bagdad.10

Di antara guru-guru beliau, yang merupakan para ulama kenamaan tempat menimbah
hadis, yaitu; Sufyan bin Uyainah, Ibrahim bin Sa’ad, Yahya bin Qaththan.11

Dan ulama-ulama besar yang pernah mengambil ilmu dari padanya antara lain; Imam
Bukhari, Imam Muslim, Ibnu Abi ddunya dan Ahmad bin Abi al-Hawarimy. Dan beliau sendiri
adalah salah seorang murid Imam al-Syafi’e yang paling setia. Tidak pernah berpisah dengan
gurunya kemanapun sang guru bepergian.

Para ulama telah sepakat menetapkan keimaman, ketaqwaan, kewara’an dan kezuhudan
beliau, di samping keahliannya dalam bidang per-hadis-an. Sehabis menunaikan shalat Ashar,
beliau sendiri dengan bersandar pada tembok di bawah menara mesjidnya. Kemudian
berkerumunlah orang untuk menanyakan hadis. Disambutnya pertanyaan mereka dengan
gembira dan  meluncurlah berpuluh-puluh hadis dari hafalannya lewat mulutnya. Menurut Abu
Zur’ah, beliau mempunyai tulisan sebanyak 12 macam yang semuanya sudah dikuasai di keluar
kepala. Juga beliau mempunyai hafalan matan hadis sebanyak 1.000.000 buah.

Imam al-Syafi’e di saat meninggalkan kota Bagdad menuju Mesir, memberikan pujian
kepada beliau dengan kata-kata yang realis, ujarnya: “Kutinggalkan kota Bagdad dengan tidak
meninggalkan apa-apa selain meninggalkan orang yang lebih taqwa, dan lebih alim dalam ilmu
fiqhi yang tiada taranya, yaitu; Ibnu Hanbal. Sebagaimana halnya setiap seseorang itu tidak lepas
daripada bencana, beliapun demikian halnya. Beliau dituduh bahwa beliaulah yang menjadi
sumber pendapat, bahwa al-Qur’an itu adalah makhluk, sehingga mengakibatkan penyiksaan dan
harus meringkuk di penjara atas tindakan pemerintah waktu itu.12

Beliau berpulang ke rahmatullah pada hari Jum’at, bulan Rabi’ul Awal, tahun 241 H (855
H) di Bagdad dan dikebumikan di Marwaz. Sebagian Ulama menerangkan bahwa di saat
meninggalnya, jenazahnya diantar oleh 800.000 orang laki-laki dan 60.000 orang perempuan dan
suatu kejadian yang mena’jubkan di saat itu juga 20.000 orang dari kaum Nasrani, Yahudi dan
Majusi masuk agama Islam. Makamnya paling banyak dikunjungi orang.

Beliau meninggalkan dua orang putera yang ahli ilmu, yakni shalih, yang menjabat qadli
di Isfahan dan wafat pada tahun 266 H, dan yang seorang lagi bernama Abdullah yang konon ia

10Muhammad Ajjaj al-Khatib, Ushûl al-Hadîts, ‘Ulûmuh wa Mushthalahu (Beirut-Libanon: Dar al-Fikr,
1409 H./ 1989 M.), h. 328.

11Melihat dari guru-guru beliau, ditemukan pertemuan yang meyakinkan antara Imam Ahmad bin Hanbal
dengan Imam Syafi’i pada jalur guru (syaekh) yang sama dalam tahapan âda’ wa al-tahammul, yaitu: Sufyan bin
Uyainah

12Menjadi peristiwa yang menarik di era masa kekhalifahan...ketika terjadi perdebatan dalam bidang ilmu
kalam, وق یر مخل وق أو غ ران مخل الق



ikut menambahkan beberapa hadis pada kitab musnab tersebut, hingg dalam kitab musnad itu
terdapat banyak didapati hadis-hadis yang dha’if dan bahkan ada yang maudhu’. Abdullah wafat
pada hari Ahad, tanggal 22 Jumadil awal tahun 270 H.

b. Pada urutan sanad selajutnya, yang terdiri dari Abdullah dan Ayahku, sebagaimana
sudah dipaparkan secara panjang lebar di atas, bahwa proses pengumpulan hadis-hadis yang
diriwatkan oleh Ahmad bin Hanbal tidak terlepas dari usaha yang sangat sungguh-sungguh dari
anak beliau, yang bernama Abdullah, sehingga menurut pendapat sebagian ulama, bahwa
peranannya yang begitu besar dan kontribusi aktif yang dilakukannya dalam menuliskan hadis-
hadis dari ayahnya ( jalur sanad “Aby”) menjadi sumbangan besar lahirnya musnad Ahmad bin
Hanbal dan tidak dapat dinafikan juga, usahanya menyadur dan mengumpulkan hadis-hadis dari
ayahnya dan keaktifan mempelajari ilmu hadis menjadikan ia termasuk dari bagian rangkaian
periwayat hadis.13

c. Pada urutan sanad selanjutnya, adalah; Abu Nua’im, adalah nama panggilan, yang
terkenal dengan gelaran, al-Fadl bin Dukain, sedangkan nama lengkap beliau adalah: Amru ibn
Hammad bin Zuhair bin Zuhair bin Dirham al-Qurasyiyyu al-Taimiyyu al-Thalhiyyu. Beliau
lahir pada tahun 129 H, setahun setalah Waki’e lahir

Dalam periwayatan hadis yang beliau lakukan, dia banyak menerima dari; Ibrahim bin
Nafi’, Hafsah bin Giyats, Sulaiman bin Mughirah, Sallam bin Miskin, Uqbah bin Abu Shalih,
Qasim bin Habib, Mas’ab bin Sulaim dan Walid bin Abdullah Ibn Juma’e al-Zuhriy.

Dan orang-orang yang meriwayatkan hadis dari beliau, adalah; Imam Bukhari, Ishak bin
Hasan, Ishak bin Rahawaih, Abdullah bin Mubarak, Ali bin Khasyram al-Marwazy, Amru bin
Manshur al-Nasa’i, Abdullah bin Abdurrahman al-Darimy dan Ahmad bin Hanbal.

Beberapa pengakuan sekaligus pujian yang ditujukan kepada beliau, di antaranya, bahwa
Hanbal bin Ishak perkata berkata, “Abu Abdillah pernah ditanya”, lalu ditanyakan kepadanya,
“Yang mana, Waki’e atau Abu Nua’im?”, lalu dia memberikan jawaban, “Abu Nua’im paling
mengetahui para Syaikh dan keturunanya serta para sanad, namun Waki’e lebih memahami”.

Juga Ya’qub bin Syaibah pernah berkata, bahwa Abu Nua’im adalah seorang yang tsiqat,
tsâbit dan shadûq.

Beliau wafat pada malam Selasa, bulan Ramadhan, di Kufah pada tahun 218 H.
d. Periwayat selanjutnya pada rangkaian sanad hadis ini, adalah; Walid bin Juma’e atau

memiliki nama lengkap, Walid bin Abdullah bin Juma’e al-Zuhri al-Kufi, ayah dari Tsabit bin
Walid bin Abdullah bin Juma’e, dan terkadang namanya juga dinasabkan kepada kakeknya.14

Dalam periwayatan hadis yang dilakukannya beliau banyak menerima hadis dari para ahli
hadis, di antaranya; Ibrahim al-Nakhaiyyi, Ikrimah, Mujahid bin Jabri al-Makkiy, Abu Bakar bin
Abdullah bin Abu Jahm, Kakeknya, Neneknya dan Ummi Waraqah.

Sedang yang meriwayatkan hadis dari beliau, di antaranya; Asy’ats bin ‘Atthaf al-Kufi,
Anaknya; Tsabit bin Walid Ibn Abdullah bin Juma’e, hafsah bin Giyats, Saifu bin al-Tamimy,
Ubaidullah bin Musa dan Abu Nua’im al-Fadhl bin Dukain.

Beberapa penilain yang diberikan kepada beliau, adalah; Ishak bin Manshur pernah
berkata, bahwa dari Yahya bin Ma’in berkata, “Tsiqat”.

Abu Zar’ah berkata, “La ba’sa bihi”.15

13Jamâl al-Dîn Yusuf al-Mizziy, Tahdzîb al-Kamâl fi Asmâil al-Rijâl, Jilid XIV (Cet. I; Beirut-Libanon:
Muassasah al-Risalah, 1413 H./ 1993 M.) h. 285.

14Jamâl al-Dîn Yusuf al-Mizziy, Tahdzîb al-Kamâl fi Asmâil al-Rijâl, Jilid XXXI., h. 35.
15Ungkapan penilaian yang berada setingkat di bawah tsiqat sering juga dipergunakan istilah ,(ثقة) laesa

bihi ba’sun أس) ھ ب س ب (لی



e. Periwayat yang langsung menerima hadis dari nabi Saw, adalah Ummi Waraqah dan
beliau termasuk dalam kategori thabaqah shahabat. Nama lengkap beliau Ummi Waraqah binti
Abdullah bin Harits bin ‘Uaemir bin Naufal al-Anshary. Kemulian beliau terlihat jelas dengan
penamaan yang disematkan kepadanya oleh Rasulullah Saw dengan nama “al-Syahidah”.16

Sebagai sahabat yang dekat dengan nabi Saw tidak diragukan lagi kapabilitas dan
loyalitas beliau, dan dikatakan sebuah riwayat dari Abdurrahman bin Khallad, dari ayahnya, dari
Ummi Waraqah, bahwasanya nabi Saw, ketika terjadi perang Badar, dia berkata kepada nabi
Saw, “Ya rasulullah, izinkan aku untuk bersama-sama di medan perang”.

Beberapa periwayat yang meriwayatkan hadis dari beliau, di antaranya; Walid bin
Abdullah bin Juma’e, Abdurrahman bin Khallad, dan juga Abu Daud.

Dengan mencermati rangkaian sanad di atas yang dimulai dari Abdullah, Ahmad bin
Hanbal, Abdullah, Abu Nua’em, Walid bin Juma’e, Neneknya dan Ummi Waraqah, maka dapat
disimpulkan sebagai berikut;

Beberapa ulama yang memberikan penilaian terhadap para peiwayat tersebut dan tidak
ditemukan sedikitpun cacat dan kekurangan yang dapat menurunkan tingkat kridibilitas dan
keorisinal riwayat yang dibawanya.

Sighat tahammul wa adâ’a dari setiap sanad dalam menyampaikan materi hadis dengan
kata: حدثتني، ثنا، حدثنا، عن، حدثني memberikan bukti telah terjadi persambungan sanad antara
perawi dengan perawi lainnya, meskipun nilai dari setiap lafad kadarnya berbeda.

Dari penilaian sementara yang peneliti temukan dari hasil penelitian pada sanad hadis di
atas tentang perempuan mengimami laki-laki dari jalur sanad atau periwayat dari seorang
mukharrij Ahmad bin Hanbal, maka tidak ada keraguan dalam menetapkan, bahwa hadis ini
adalah shahîh dan memiliki tingkat kevalidan yang tinggi untuk dijadikan dasar hujah.

D. Penguatan Ikhtilaf Hadis dalam Kerangka Kritik Hadis
Hasil penilaian yang diberikan terhadap hadis perempuan-an ini (gender) tentang

perempuan mengimami laki-laki menjadi dasar pemahaman penyusun dalam memberi penguatan
tentang konsep ikhtilaf hadis dalam kerangka studi hadis, maka langkah selanjutnya dari proses
yang ditempuh untuk menjadikan hadis ini secara aplikatif dapat dijadikan sebagai dasar dalam
menetapkan sebuah ketetapan hukum (istinbâth) atau penjelas (bayân) terhadap al-qur’an, adalah
menemukan korelasi dari arti redaksi matan hadis melalui metode kritik matan dengan maksud
kandungan hadis melalui metode pemahaman hadis dengan berdasar kepada contoh hadis
tentang perempuan mengimami laki-laki.

Keterkaitan dalam memahami redaksi matan hadis melalui ilmu maâni hadis17, yang oleh
para ahli digunakan sebagai standar dalam memahami makna kalimat serta maksud yang
diinginkan

16Jamâl al-Dîn Yusuf al-Mizziy, Tahdzîb al-Kamâl fi Asmâil al-Rijâl, jilid V., h. 126.
17Definisi yang dijelaskan oleh ahli bahasa, adalah:

علم لمقتضى الحال یسرى مطابقا وفیھ ذكرا
اسناد مسند إلیھ مسند ومنطلقات فعل تورد 

قصر وإنشاء وفضل ووصل أو إیجاز إطناب مساواة راو
Yaitu; sebuah ilmu yang dengannya dapat diketahui sesuatu lafad muthâbaqah dengan muqthadha al-hâl (sesuai
keadaaan situasi dan kondisinya) dan di dalam ilmu ini diterapkan mengenai; 1. Isnad, 2. Musnad Ilaih, 3. Musnad,
4. Didatangkan lafad yang ta’aluq dengan fiil (seperti: fiil, maf’ul, dsb), 5. Qasor, 6. Insya’, 7. Fasal dan Wasal, 8.
I’jaz, Ithnâb dan musâwat. Telah melihat para ulama (akan semuanya itu). Imam al-Akhdlori, Jauhar al-Makmun,
terj. Muhammad Anwar, Ilmu Balaghah (Cet. III; Bandung-Jawa Barat: PT. Al-Ma’arif, 1399 H./ 1979 M.), h. 19.



Hadis tentang perempuan mengimami laki-laki ini, jika disimak dengan teliti pada
redaksi matan hadis, terlihat peristiwa yang menjadi latar berlakang munculnya hadis tidak
mungkin menjadikannya sebagai patokan dalam menjawab setiap persoalan yang terjadi atau
menjadi dasar dalam melakukan praktek perempuan menjadi imam, meskipun dinilai sahih
secara sanad dan dapat menjadi dasar hujah dalam memberikan ketetapan hukum.

Maka berdasarkan langkah prosedur yang ditempuh di atas, maka secara tematis hadis itu
tidak dapat menjadi dasar utama dalam menyelesaikan persoalan atau praktek perempuan
menjadi imam dalam pelaksanaan shalat , karena secara tidak langsung berselisih dengan hadis
tentang laki-laki mengimami perempuan, yang justeru pemaknaannya secara matan dan
pemahaman maksud tema teks hadisnya lebih dekat dengan ayat di bawah ini, yaitu; Q.S (4: 34).

ُ بعَْضَھمُْ عَلىَ بعَْضٍ وَبمَِا أنَْفقَوُا مِنْ أمَْوَالھِِمْ فَ  لَ اللهَّ امُونَ عَلىَ النِّسَاءِ بمَِا فضََّ جَالُ قوََّ الحَِاتُ قاَنتِاَتٌ الرِّ الصَّ
تيِ تخََافوُنَ نشُُوزَھنَُّ فعَِظوُھنَُّ وَاھْجُرُوھنَُّ  ُ وَاللاَّ فيِ الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبوُھنَُّ فإَنِْ حَافظَِاتٌ للِْغَیْبِ بمَِا حَفظَِ اللهَّ

َ كَانَ عَلیِاًّ كَبیِرً  أطََعْنكَُمْ فلاََ تبَْغُوا عَلیَْھِنَّ سَبیِلاً إنَِّ اللهَّ
Terjemahnya;

Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan
sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-
laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang seleh,
ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu
khawatir nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkan diri dari tempat tidur mereka
dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-
cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.18

Orientasi penelitian penyusun dengan mengangkat tema peran perempuan (gender)
tentang hadis perempuan menjadi imam shalat adalah, untuk memastikan dan menetapkan
tentang korelasi metode kritik hadis  dengan metode pemahaman hadis dalam kerangka konsep
ikhtilaf hadis Imam Syafi’i, dan menjadi pembuktian tentang wujud keberadaannya.

B. Aplikasi Penyelesaian Ikhtilâf al-Hadîts

Hadis yang dipilih untuk melakukan tahapan pengujian selanjutnya, adalah hadis tentang
mayit yang diazab karena tangisan keluarganya. Pemilihan hadis ini didasarkan kepada beberapa
alasan mengapa  penyusun lebih memilih hadis tentang topik tersebut. Pertama, sebagian besar
kitab kumpulan hadis para mukharrij memasukkannya dalam pembahasan bab-bab dalam tulisan
mereka, dengan melengkapinya berbagai jalur sanad (isnâd) yang mendukung eksistensi matan
hadis tersebut. Kedua, bahwa hadis-hadis dengan topik di atas, adalah termasuk hadis-hadis yang
mengandung ajaran yang terkait langsung dengan keyakinan atau akidah, yang harus dipahami
dengan baik dan benar bagi penganut ajaran agama Islam. Sama seperti dengan hadis yang
pertama tentang perempuan menjadi imam shalat, dalam konteks semacam ini, perlu kiranya
juga ditelusuri dan diketahui sejarah periwayatannya, khususnya mengenai di mana, kapan, dan
oleh siapa hadis-hadis itu disebarkan. Dan Ketiga, karena hampir sebagian besar proses
periwayatan hadis termasuk dalam kategori riwâyat bil ma’na, tentu varian teks-teks hadis di
atas tidak dapat dihindari termasuk dalam ranah pembahasannya yang akan melahirkan berbagai

18 Departemen Agama R.I., Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur’an:
Pelita III/ Tahun 1984), h. 157.



macam pemahaman, sehingga pengujian hadis tersebut diharapkan menemukan pemahaman
yang utuh berdasarkan metode pemahaman hadis.

Dan hadis-hadis yang dimaksudkan oleh Imam Syafi’i yang bersinggungan langsung
dengan konsep ikhtilaf hadis sebagaimana yang tertuang dalam kitab iktilaf al-hadits, di
antaranya;

حدثنا الربیع بن سلیمان قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك بن أنس عن عبد االله بن أبي بكر عن أبیه عن 
ببكاء الحي فقالت عائشة أما لیعذبعمرة أنها سمعت عائشة وذكر لها أن عبد االله بن عمر یقول إن المیت 

ي یبكي علیها أهلها فقال إنهم لیبكون إنه لم یكذب ولكنه أخطأ أو نسي إنما مر رسول االله على یهودیة وه
19وإنها لتعذب في قبرها

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Rabi’ telah berkata bahwa al-Syafi’i telah mengabarkan
kepada kami berkata Telah mengabarkan kepada kami Malik bin Anas dari Abdullah bin
Abu Bakar dari Bapaknya dari 'Amrah binti Abdurrahman ia mengabarkan kepadanya,
bahwa ia mendengar Aisyah ketika disebutkan kepadanya, bahwa Abdullah bin Umar
mengatakan 'Mayat itu disiksa karena tangisan yang masih hidup.' Aisyah berkata,
"Semoga Allah mengampuni Abu Abdurrahman. Sesungguhnya dia tidak berbohong, tapi
dia lupa atau salah. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melewati jenazah seorang
wanita Yahudi yang ditangisi oleh keluarganya, lantas beliau bersabda: 'Kalian
menangisinya. Dia disiksa dalam kuburnya'."

Dalam memahami lebih jauh, penyusun memaparkan hadis yang semakna yang di-takhrîj
dari salah satu imam muhadditsîn dari dokumentasi kumpulan hadis yang terhimpun pada kitab
kumpulan hadis yang sembilan20, yaitu;

دَّثنََا إِسْحَقُ بْنُ مُوسَى حَدَّثنََا مَعْنٌ حَدَّثنََا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَدَّثنََا قُتیَْبَةُ عَنْ مَالِكٍ قَالَ و حَ 
یَقُولُ إِنَّ ا أَنَّ ابْنَ عُمَرَ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَمْرَةَ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا سَمِعْتُ عَائِشَةَ وَذُكِرَ لَهَ 

لَمْ یَكْذِبْ وَلَكِنَّهُ نَسِيَ أَوْ الْمَیِّتَ لَیُعَذَّبُ بِبُكَاءِ الْحَيِّ عَلَیْهِ فَقَالَتْ عَائِشَةُ غَفَرَ اللَّهُ لأِبَِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَمَا إِنَّهُ 
ى یَهُودِیَّةٍ یُبْكَى عَلَیْهَا فَقَالَ إِنَّهُمْ لَیَبْكُونَ عَلَیْهَا وَإِنَّهَا لَتُعَذَّبُ أَخْطَأَ إِنَّمَا مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ عَلَ 
21فِي قَبْرِهَا قَالَ أَبُو عِیسَى هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِیحٌ 

19Muhammad bin Idris al-Syafi’i, Al-Umm, Ikhtilâf al-Hadîts, jilid X  (Edisi Khusus; Kairo-Mesir; Dar al-
Wafa, 1422 H./ 2011 M.), h. 216

20Penelusuran hadis yang dilakukan dengan metode takhrîj al-hadîts dengan mempergunakan salah satu
kata pada redaksi matan hadis, ditemukan lebih dari satu pola kalimat yang berindikasi memuculkan sejumlah varian
hadis yang terkait dengan tema yang terfokus pada topik sentral berdasarkan pertimbangan inti kajian yang
mengarahkan sebuah keterkaitan yang erat dengan pembahasan pada disertasi ini, yaitu;

(secara lengkap pada footnote no. 5. Bab V. B. Analisis Sanad)إن المیت لیعذب ببكاء الحي، ببكاء، ببعض بكاء أهله علیه.
21Muhammad bin Isa al-Tirmidzi, Sunan al-Tirmidziy (Cet. I; Riyadh-KSA: Maktab al-Maarif, 1417 H./

1996 M.), h. 239.



Artinya:
Telah mengabarkan kepada kami Qutaibah dari Malik berkata; Telah menceritakan kepada
kami Ishaq bin Musa, telah menceritakan kepada kami Ma'an, telah menceritakan kepada
kami Malik dari Abdullah bin Abu Bakar bin Muhammad bin 'Amr bin Hazm dari
Bapaknya dari 'Amrah dia mengabarinya bahwa dia telah mendengar 'Aisyah berkata
ketika disebut di hadapannya bahwa Ibnu Umar berkata; "Mayit itu diadzab karena
tangisan orang yang masih hidup untuknya." 'Aisyah berkata; "Semoga Allah mengampuni
Abu Abdirrahman, dia tidak dusta api dia lupa tuan lupa atau salah, yang benar ialah
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melewati seorang wanita Yahudi yang meninggal
sedang ditangisi oleh keluarganya lalu beliau bersabda: "Mereka menangisinya, dan si
mayit pasti akan diadzab di dalam kuburannya'." Abu 'Isa berkata; "Ini merupakan hadis
hasan sahih."

Meskipun telah mendapatkan penilaian mengenai kedudukan hadis yang tersebut, tetapi
penyusun kembali melakukan tahapan prosedural dalam menjabarkan sebaran hadis berdasarkan
metode takhrîj al-hadîts berdasarkan salah satu kata dari matan untuk menemukan tema tema
hadis. Dan penyusun mengungkap kembali salah satu jalur sanad lain hadis pada tema yang sama
dalam periwayatan kitab ikhtilâf al-hadîts, yaitu;

حدثنا الربیع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عبد المجید عن بن جریج قال أخبرني بن أبي ملیكة قال توفیت 
ان بمكة فجئنا نشهدها وحضرها بن عباس وبن عمر فقال إني لجالس بینهما جلست إلى أحدهما ثم ابنة لعثم

جاء الآخر فجلس إلي فقال عبداالله بن عمر لعمرو بن عثمان ألا تنهى عن البكاء فإن رسول االله قال إن 
اس فقال صدرت ببكاء أهله علیه فقال بن عباس قد كان عمر یقول بعض ذلك ثم حدث بن عبلیعذبالمیت 

مع عمر بن الخطاب من مكة حتى إذا كنا بالبیداء إذا بركب تحت ظل شجرة قال اذهب فانظر من هؤلاء 
الركب فذهبت فإذا صهیب قال ادعه فرجعت إلى صهیب فقلت ارتحل فالحق بأمیر المؤمنین فلما أصیب 

ي علي وقد قال رسول االله إن عمر سمعت صهیبا یبكي ویقول وا أخیاه وا صاحباه فقال عمر یا صهیب تبك
ببكاء أهله علیه قال فلما مات عمر ذكرت ذلك لعائشة فقالت یرحم االله عمر لا واالله ما حدث لیعذبالمیت 

رسول االله أن االله یعذب المؤمن ببكاء أهله علیه ولكن رسول االله قال إن االله یزید الكافر عذابا ببكاء أهله 
( ولا تزر وازرة وزر أخرى ) قال بن عباس عند ذلك ( واالله أضحك وأبكى علیه وقالت عائشة حسبكم القرآن 

22) وقال بن أبي ملیكة فواالله ما قال بن عمر من شيء

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Rabi’ telah berkata bahwa al-Syafi’i telah mengabarkan
kepada kami berkata Abdul Majid telah mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij berkata,
telah mengabarkan kepada saya 'Abdullah bin 'ubaidullah bin Abu Mulaikah berkata;
"Telah wafat isteri 'Utsman radliallahu 'anha di Makkah lalu kami datang menyaksikan
(pemakamannya). Hadir pula Ibnu 'Umar dan Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhum dan saat itu
aku duduk diantara keduanya". Atau katanya: "Aku duduk dekat salah satu dari keduanya".
Kemudian datang orang lain lalu duduk di sampingku. Berkata, Ibnu 'Umar radliallahu
'anhuma kepada 'Amru bin 'Utsman: "Bukankan dilarang menangis dan sungguh
Rasulullah shallallahu'alaihiwasallam telah bersabda: "Sesungguhnya mayat pasti akan
disiksa disebabkan tangisan keluarganya kepadanya?". Maka Ibnu 'Abbas radliallahu

22Al-Syafi’i, Al-Umm, Ikhtilâf al-hadîts., Muhammad bin Idris. Al-Umm, Ikhtilâf al-Hadîts. Jilid X. (Edisi
Khusus; Kairo-Mesir; Dar al-Wafa, 1422 H./ 2011 M).,  h. 217.



'anhuma berkata,: "Sungguh 'Umar radliallahu 'anhu pernah mengatakan sebagiannya dari
hal tadi". Kemudian dia menceritakan, katanya: "Aku pernah bersama 'Umar radliallahu
'anhu dari kota Makkah hingga kami sampai di Al Baida, di tempat itu dia melihat ada
orang yang menunggang hewan tunggangannya di bawah pohon. Lalu dia berkata,: "Pergi
dan lihatlah siapa mereka yang menunggang hewan tunggangannya itu!". Maka aku datang
melihatnya yang ternyata dia adalah Shuhaib. Lalu aku kabarkan kepadanya. Dia (Umar)
berkata,: "Panggillah dia kemari!". Aku kembali menemui Shuhaib lalu aku berkata: "Pergi
dan temuilah Amirul Mu'minin". Kemudian hari 'Umar mendapat musibah dibunuh orang,
Shuhaib mendatanginya sambil menangis sambil terisak berkata,: Wahai saudaraku, wahai
sahabat". Maka 'Umar berkata,: "Wahai Shuhaib, mengapa kamu menangis untukku
padahal Nabi shallallahu'alaihiwasallam telah bersabda: "Sesungguhnya mayat pasti akan
disiksa disebabkan sebagian tangisan keluarganya ". Berkata, Ibnu 'Abbas radliallahu
'anhuma: "Ketika 'Umar sudah wafat aku tanyakan masalah ini kepada 'Aisyah radliallahu
'anha, maka dia berkata,: "Semoga Allah merahmati 'Umar. Demi Allah, tidaklah
Rasulullah shallallahu'alaihiwasallam pernah berkata seperti itu, bahwa Allah pasti akan
menyiksa orang beriman disebabkan tangisan keluarganya kepadanya, akan tetapi yang
benar Rasulullah shallallahu'alaihiwasallam bersabda: "Sesungguhnya Allah pasti akan
menambah siksaan buat orang kafir disebabkan tangisan keluarganya kepadanya". Dan
cukuplah buat kalian firman Allah) dalam al-Qur'an (QS. An-Najm, 53:38) yang artinya:
"Dan tidaklah seseorang memikul dosa orang lain". Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhu berkata
seketika itu pula: Dan Allahlah yang menjadikan seseorang tertawa dan menangis" (QS.
An-Najm, 53:43). Berkata Ibnu Abu Mulaikah: "Demi Allah, setelah itu Ibnu 'Umar
radliallâhu 'anhu tidak mengucapkan sepatah kata pun."

Setelah memaparkan hadis hadis yang terkait dengan tema, maka tahapan prosudural

yang sangat penting dalam proses kritik hadis memilih salah satu hadis di atas,  yang oleh

penyusun pada tahapan presudural ini melakukan penelitian untuk memetakan sebaran hadis

yang dikumpulkan para mukharrij hadis, adalah melakukan langkah awal dengan  menelusuri

kata yang dipilih pada redaksi matan hadis dengan memakai kata یبُْكَى dan یعَُذَّب yang merupakan

bentuk fiil mudhari’ yang dipasifkan (majhul) dari kata fiil madhi sebagai akar katanya, yiatu

ى بك dan عذب23 , yang berarti menangis dan tersiksa, dan ini menjadi lafad kunci dalam kajian

penelitian ini—rangkain tahapan prosedural takhrij al-hadîts bertujuan untuk memastikan

23Hadis dengan varian yang berbeda dan memiliki makna yang sama (riwâyah bi al-ma’na) dengan
melakukun proses takhrij hadis dengan melakukan penelusuran melalui petunjuk salah satu kata dari redaksi matan
hadis yaitu; kata بعذ , maka data yang ditemukan pada beberapa buku kumpulan hadis yang tertulis dengan kalimat;
یعذب المیت، إن المیت یعذب ببعض البكاء، ببكاء أھلھ علیھ، في قبره بما نیح علیھ، بنیاحة أھلھ، ببكاء الحي... adalah; Shahih Bukhari, bab
Jenazah-Jenazah , 32, 33, 45, bab Peperangan, 8; Sahih Muslim, bab Jenazah-Jenazah, 16, 17, 22, 23, 26, 28; Sunan
Abu Daud, bab Jenazah-Jenazah, 25; Sunan Al-Tirmidziy, bab Jenazah-Jenazah, 24; Sunan al-Nasa’i, bab Jenazah-
Jenazah, 14**, 15**; Sunan Ibnu Majah, bab Jenazah-Jenazah, 54 (redaksi terjemahan); dan Musnad Ahmad bin
Hanbal, juz I, 26, 36, 41, 42, 45, 50, 51, 54, juz II, 61, juz IV, 245, 252, 255, 437, juz V, 10, juz VI, 281. A. J.
Wensinck, Concordance et Indices de la Tradition Musulmane, dialihbahasakan oleh Muhammad Fuad Abdul al-
Baqi’ dengan judul Mu’jam al-Mufahras li Alfadz al-Hadis al-Nabawy, jilid IV (Leiden-Holland: E.J. Brill, 1969),
h. 165



redaksi hadis lengkap yang dimaksud untuk diteliti—, dan selanjutnya untuk lebih menfokuskan

penulusuran penyusun juga memakai sumber kata 24بكاء yang merupakan bentukan isim mashdar

yang berasal dari kata yang sama di atas (یبُْكَى) dalam urutan tasrif istilahinya. Dan proses

penelusuran ini, oleh penyusun untuk lebih meyakinkan dengan tidak ingin teburu-buru

memutuskannya dengan tetap membuat acuan, yang mempertimbangkan juga kepada metode

yang lain dalam melakukan pencarian teks hadis,yaitu; takhrij berdasarkan tema hadis

misalnya.25

Pengertian yang dipahami dari proses takhrîj itu juga memberikan arti yang berorientasi

kepada kegiatan atau aktifitas mengeluarkan sejumlah hadis yang semisal atau semakna, dengan

mempergunakan metode yang telah ditetapkan oleh para ulama hadis, yang bertujuan untuk

memberikan kesempatan melakukan penelitian hadis secara luas dan mendalam yang bersifat

exploration, dengan tetap mengacu kepada kaedah dasar seperti, pola sistem dan tata cara

prosedur penetapan sebuah hadis dalam taraf yang  berstandar shahih, hasan atau dhaif.26

Meskipun data yang dihimpun dari hasil takhrîj al-hadîs mengenai persoalan yang

dibahas akan menemukan beberapa hadis yang ditinjau dari sisi matan tampak kelihatan tidak

ada persamaan secara redaksional dan mengarahkan kepada sebuah  kesimpulan, bahwa susunan

kalimat hadis hadis yang dimaksudkan tidak sama persis pola susunan setiap redaksi hadis, maka

tentu kalau ada hadis yang memiliki matan yang semakna meskipun tidak sama persis, maka

akan tetap menjadi sumber penting dalam persoalan pembahasan mengenai hadis tentang mayat

disiksa karena tangisan keluarganya.27

24A. J. Wensinck, Concordance et Indices de la Tradition Musulmane, dialihbahasakan oleh Muhammad
Fuad Abdul al-Baqi’ dengan judul Mu’jam al-Mufahras li Alfadz al-Hadis al-Nabawy, jilid I, h. 212.

25Pencarian hadis dengan menggunakan tema juga merupakan salah satu dari metode penelurusan hadis. M.
Syuhudi Ismail, Cara Praktis Mencari Hadis (Cet. II; Kramat Kwitang-Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1411 H./ 1991
M.), h. 62

26Pembagian hadis menurut tingkatan kualitas yang diterima (al-ahâdits al-maqbûl) dan disemakkan
setelah melalui proses penelitian dengan melihat jumlah sanad yang dimiliki setiap hadis dari sisi ketersambungan
serta tingkat kredibilitas yang dimiliki setiap periwayat. Nur al-Dîn ‘Itr, Manhaj al-Naqd fi Ulûm al-Hadîts (Cet. III;
Damaskus-Suriah: Dar al-Fikr, 1416 H./ 1996 M.), h. 242.

27Urutan dan tingkat kualitas hadis oleh ulama hadis telah dibagi menjadi dua kategori, yaitu; hadis hadis
Âhâd dan Mutawâtir, sedangkan sisi pemahaman menempatkan hadis pada tema yang sesuai dengan persoalan yang
dibahas berdasarkan urutan urutan yang telah mendapatkan penetapan pada sisi sanad. Sistem penelitian hadis



Maka capaian hasil penelusuran penyusun, berdasarkan metode yang telah disepakati,

baik penelusuran yang dilakukan secara manual atau prosedur murni dengan riset perpustakaan

(library research), maupun juga dengan menggunakan sarana elektronik lewat perangkat multi

media (system information) untuk melakukan pengecekan silang seperti, pembacaan melalui

program  compact disk atau CD yang diinstal dan penjelajahan data internet computer yang

terintegrasi lewat program sistem online, maka data data yang ditemukan itu dari hasil pencarian,

adalah sebagai berikut:28

a. Kitab Sahih Bukhari

Beberapa varian hadis yang terkait dengan tema masalah yang terhimpun dalam sejumlah lebih

dari satu tema hadis dan terkumpul sebanyak delapan buah hadis, dengan kategori bab sebagai

berikut, yaitu;

- Bab tentang Perkataan Nabi Saw. Tentang diazab Mayat yang ditangisi Keluarganya.,

jilid 1, hal. 430, 432, 433**.

- Bab tentang Kejelekan Meratapi si Mayat, jilid 1, hal.434**.

- Bab tentang Tangisan kepada Orang yang Sakit, jilid 1, hal. 439.

- Bab tentang Keadaan Siksa Kubur, jilid 1, hal. 462.

- Bab tentang Terbunuhnya Abu Jahal, jilid 4, hal. 1462.

b. Kitab Sahih Muslim

Varian hadis yang terkait dengan tema masalah dalam jumlah lebih dari satu hadis dan terkumpul

sebanyak dua belas buah hadis, dengan satu kategori bab, yaitu;

dengan mengikuti ketentuan prosedural yang telah disepakati para ahli hadis berdasarkan urutan urutan yang
berlaku. Syuhudi Ismail, Metodologi Penelitian Hadis (Cet. I; Keramat Kwitang-Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1413
H./ 1992.), h. 121.

28Penelusuran ini dilakukan secara menyeluruh dengan menfokuskan pada kata عذب dengan menggunakan
salah satu program pencarian hadis, yang bernama المكتبة الشاملة  dengan alamat website: http.//www.shamela.ws.
dengan menuliskan kata yang dimaksud pada item pencarian: dengan membatasi pada kumpulan buku ,كتب متون
kutub tis´ah untuk melihat redaksi yang dilengkapi dengan sebaran sanad masing-masing mukharrij. Dan proses
klasifikasi redaksi yang berdasarkan tema hadis pada analisis matan ditelusuri dengan menggunakan metode takhrîj
al-hadîts berdasarkan salah satu kata dari redaksi hadis. (lih. footnote 1, Bab V)



- Bab tentang Mayat diazab karena Tangisan Keluarganya, jilid 3, hal. 41****, 42, 43***

dan 44****.

c. Kitab Sunan Abu Daud.

Varian hadis yang terkait dengan tema masalah yang ditemukan adalah satu buah hadis, yaitu;

- Bab tentang Raungan, jilid 2, hal. 211.

d. Kitab Sunan al-Nasâ’i.

Varian hadis yang terkait dengan tema masalah dalam jumlah lebih dari satu dan terkumpul

sebanyak enam buah hadis, dengan perincian, yaitu;

- Bab tentang Mayat disiksa karena Tangisan Keluarga Jilid 4, hal. 314***, 316,317 dan

Jilid 6, hal. 498.

e. Kitab Sunan al-Tirmidzy.

Varian hadis yang terkait dengan tema masalah dalam jumlah yang terkumpul sebanyak tiga

buah hadis, dengan dua kategori bab, yaitu;

- Bab tentang Kejelekan Menangisi si Mayat, jilid 3, hal. 326

- Bab tentang Kebolehan Menangisi si Mayat, jilid 3, hal. 327 dan 328.

f. Kitab Sunan Ibnu Majah.

Hadis yang terkait dengan tema masalah,  yang ditemukan adalah hanya satu buah hadis, terdapat

pada bab tentang Mayat yang Disiksa, jilid 1, hal. 508.

g. Kitab Muwatta’ Malik.

Varian hadis yang terkait dengan tema masalah yang ditemukan adalah satu buah hadis, pada

jilid 2, hal. 329.

h. Kitab Musnad Ahmad bin Hanbal.

Varian hadis yang terkait dengan tema masalah dalam jumlah lebih dari satu dan terkumpul

sebanyak empat belas buah hadis, dengan perincian, yaitu;

- Musnad Umar bin Khattab, jilid 1, hal. 36, 38, 41, 42***, 45, 47 dan 54.



- Musnad Abdullah bin Umar bin Khattab, jilid 2, hal. 31, 38 dan 134.

- Hadis Abu Musa al-Asyari, jilid 4, hal. 414.

- Hadis Amran bin Husain, jilid 4, hal. 437.

- Hadis Aisyah r.a. jilid 6, hal. 57, 107, 138, 209 dan 281.

Hasil penelusuran penyusun lakukan dalam proses takhrij hadis pada tahapan lanjutan,

maka sementara data yang terkumpul menunjukan seluruh hadis yang terkait dengan tema

pembahasan sudah teridentifikasi. Dan redaksi hadis serta susunan para sanad tentunya terkait

tema yang sedang menjadi kajian penyusun dalam mewujudkan signifikansi konsep ikhtilaf

hadis dari setiap muharrij yaitu; Bukhari, Muslim, Abu Daud, al-Nasa’i, Ibnu Majah, Tirmidzy,

Malik bin Anas dan Ahmad bin Hanbal, dan terlihat jelas dari semua mukharrij mengoleksi hadis

ini, yang menunjukkan bahwa hadis tentang mayit yang diazab karena tangisan keluarganya

sangat populer.

Proses tahapan analisis sanad, penyusun hanya memilih tiga hadis utama yang

mewakilkan seluruh varian hadis kumpulan para mukharrij untuk dijadikan sampel penelitian,

sebagai syarat penting yang harus dibuktikan untuk layak memasuki tahapan lanjutan dalam

proses menemukan pemahaman yang utuh sebuah hadis menjadi hujah. Adapun hadis hadis yang

dimaksud secara lengkap adalah;

أَنَّ ابْنَ يَ اللَّهُ عَنْهَاحَدَّثنَِي عُبَیْدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ حَدَّثنََا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ ذُكِرَ عِنْدَ عَائِشَةَ رَضِ 
رِهِ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ فَقَالَتْ وَهَلَ إِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عُمَرَ رَفَعَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمَیِّتَ یُعَذَّبُ فِي قَبْ 

الَتْ وَذَاكَ مِثْلُ قَوْلِهِ إِنَّ رَسُولَ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ لَیُعَذَّبُ بِخَطِیئَتِهِ وَذَنْبِهِ وَإِنَّ أَهْلَهُ لَیَبْكُونَ عَلَیْهِ الآْنَ قَ 
مْ لَیَسْمَعُونَ مَا اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَامَ عَلَى الْقَلِیبِ وَفِیهِ قَتْلَى بَدْرٍ مِنْ الْمُشْرِكِینَ فَقَالَ لَهُمْ مَا قَالَ إِنَّهُ اللَّهِ صَلَّى

وَمَا أَنْتَ ] [إِنَّكَ لاَ تُسْمِعُ الْمَوْتَى[أَقُولُ إِنَّمَا قَالَ إِنَّهُمْ الآْنَ لَیَعْلَمُونَ أَنَّ مَا كُنْتُ أَقُولُ لَهُمْ حَقٌّ ثمَُّ قَرَأَتْ 
29یَقُولُ حِینَ تبََوَّءُوا مَقَاعِدَهُمْ مِنْ النَّارِ ]بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ 

Artinya;
Telah menceritakan kepadaku 'Ubaid bin Isma'il telah menceritakan kepada kami Abu
Usamah dari Hisyam dari bapaknya berkata; Diceritakan di hadapan 'Aisyah radliallahu
'anha bahwa Ibnu 'Umar radlia Allahu anhuma menganggap bahwa Nabi shallallahu 'alaihi
wasallam telah bersabda: "Bahwa orang yang telah mati akan disiksa didalam kuburnya

29Abu Abdullah bin Muhammad bin Ismail al-Bukhary, Al-Jâmi’ al-Shahîh, jilid III (Cet. I; Kairo-Mesir:
Al-Maktab al-Salafiah, 1400 H./ 1979 M.), h. 86-87.



disebabkan tangisan keluarganya". Maka 'Aisyah radliallahu 'anha berkata; "Tidak begitu.
Sesungguhnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya seseorang
disiksa karena kesalahan dan dosanya dan sesungguhnya keluarganya menangisinya
sekarang". 'Aisyah radliallahu 'anha menambahkan; "Dan itu seperti sabda beliau dimana
rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berdiri di pinggir lubang (Badar) yang didalamnya
ada jasad orang musyrikin yang terbunuh, beliau berbicara kepada mereka, tapi beliau
tidak berkata: "Sungguh mereka mendengar apa yang aku ucapkan". Beliau katakan:
"Sesungguhnya sekarang mereka baru mengetahui bahwa apa yang aku katakan (risalahku)
kepada mereka adalah benar". Kemudian 'Aisyah radliallahu 'anha membaca firman Allah
Ta'ala yang artinya: "Sesungguhnya kamu tidak dapat menjadikan orang yang sudah mati
dapat mendengar" (QS an-Naml, 27:80)."Dan kamu juga tidak dapat mendengar orang
yang ada di dalam qubur".(QS Fathir, 35:22). 'Urwah berkata; "Ketika mereka menempati
tempat duduk mereka di neraka".

ذُكِرَ عِنْدَ عَائِشَةَ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ یَرْفَعُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى دَّثنََا أَبُو كُرَیْبٍ حَدَّثنََا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ حَ 
قَالَتْ وَهِلَ إِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمَیِّتَ یُعَذَّبُ فِي قَبْرِهِ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَیْهِ فَ 

هِ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ لَیُعَذَّبُ بِخَطِیئَتِهِ أَوْ بِذَنْبِهِ وَإِنَّ أَهْلَهُ لَیَبْكُونَ عَلَیْهِ الآْنَ وَذَاكَ مِثْلُ قَوْلِ 
مَا أَقُولُ وَقَدْ وَهِلَ امَ عَلَى الْقَلِیبِ یَوْمَ بَدْرٍ وَفِیهِ قَتْلَى بَدْرٍ مِنْ الْمُشْرِكِینَ فَقَالَ لَهُمْ مَا قَالَ إِنَّهُمْ لَیَسْمَعُونَ وَسَلَّمَ قَ 

وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي ] [لاَ تُسْمِعُ الْمَوْتَىإِنَّكَ [إِنَّمَا قَالَ إِنَّهُمْ لَیَعْلَمُونَ أَنَّ مَا كُنْتُ أَقُولُ لَهُمْ حَقٌّ ثمَُّ قَرَأَتْ 
نَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ یَقُولُ حِینَ تبََوَّءُوا مَقَاعِدَهُمْ مِنْ النَّارِو حَدَّثنََاه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَیْبَةَ حَدَّثنََا وَكِیعٌ حَدَّثَ ]الْقُبُورِ 

سْنَادِ بِمَعْنَى  30حَدِیثِ أَبِي أُسَامَةَ وَحَدِیثُ أَبِي أُسَامَةَ أَتَمُّ بِهَذَا الإِْ

Artinya;
Telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib telah menceritakan kepada kami Abu
Usamah dari Hisyam dari bapaknya ia berkata; Telah diceritakan kepada Aisyah sebuah
riwayat bahwa Ibnu Umar me-marfu'-kan kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bahwa
beliau bersabda: "Sesungguhnya mayit itu akan disiksa di dalam kuburnya lantara tangisan
keluarganya atasnya." Maka Aisyah pun berkata, "Ia telah keliru. Bukan seperti itu,
sesungguhnya yang diucapkan oleh Nabi shallallahu 'alaihi wasallam; bahwa mayit itu
akan disiksa karena kesalahan atau karena dosanya. Sedangkan keluarganya baru
menangisinya sekarang. Hal itu sama kelirunya dengan ungkapan yang mengatakan bahwa
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah berdiri di pinggir sebuah lubang ketika
perang Badar, dan tempat itulah mayat-mayat kaum musyrikin dimakamkan. Kemudian
beliau bersabda: 'Sesungguhnya mereka benar-benar mendengar apa yang aku katakan.'
Sungguh ia telah keliru, yang benar adalah, beliau bersabda: 'Sesungguhnya mereka benar-
benar akan mengetahui (di akhirat kelak) bahwa apa yang telah kukatakan kepada mereka
adalah benar.'" Kemudian Aisyah membaca ayat: "Sesungguhnya kamu tidak dapat
menjadikan orang-orang yang mati mendengar." Dan ayat, "Dan kamu sekali-kali tiada
sanggup menjadikan orang yang didalam kubur dapat mendengar." Beliau mengatakannya
pada saat mereka mempersiapkan tempat duduk mereka dari neraka. Dan telah
menceritakannya kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada
kami Waki' telah menceritakan kepada kami Hisyam bin Urwah dengan isnad ini, yakni
semakna dengan haditsnya Usamah, namun hadits Usamah lebih lengkap.

30Abu Husain Muslim bin al-Hujjâj al-Naisabury, Al-Jâmi’ al-Shahîh, jilid III (Edisi terbatas; Bab al-Luuk-
Kairo: Penerbit Turkiyah, t. th), h. 44.



قَالَ ابْنِ عُمَرَ قَالَ حَدَّثنََا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ عَنْ عَبْدَةَ وَأَبِي مُعَاوِیَةَ الْمَعْنَى عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ 
فَذُكِرَ ذَلِكَ لِعَائِشَةَ فَقَالَتْ وَهِلَ تَعْنِي ابْنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمَیِّتَ لَیُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَیْهِ 

[لُهُ یَبْكُونَ عَلَیْهِ ثمَُّ قَرَأَتْ عُمَرَ إِنَّمَا مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قَبْرٍ فَقَالَ إِنَّ صَاحِبَ هَذَا لَیُعَذَّبُ وَأَهْ 
31قَالَ عَنْ أَبِي مُعَاوِیَةَ عَلَى قَبْرِ یَهُودِيٍّ ]أُخْرَىوَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ 

Artinya;
Telah menceritakan kepada kami Hannad bin As Sari, dari 'Abdah dan Abu Mu'awiyah
secara makna, dari Hisyam bin 'Urwah dari ayahnya dari Ibnu Umar, ia berkata; Rasulullah
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya orang yang mati disiksa karena
tangisan keluarganya." Kemudian hal tersebut disebutkan kepada Aisyah, kemudian ia
berkata; sesungguhnya Ibnu Umar telah salah. Sesungguhnya Nabi shallallahu 'alaihi
wasallam pernah melewati sebuah kuburan kemudian berkata; "Sesungguhnya penghuni
kuburan ini diadzab sementara keluarganya menangisinya." Kemudian Aisyah membaca
ayat: "Dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain." Ia berkata; dari
Abu Mu'awiyah; melewati kuburan orang Yahudi.

Setelah penyusun memaparkan hadis-hadis dengan sanad lengkap, beserta redaksi matan
dengan artinya yang menjadi pilihan untuk diteliti, maka langkah prosedur selanjutnya
merupakan tahapan lanjutan yang sangat ungen, karena akan memperlihatkan keterlibatan sanad
secara keseluruhan dalam proses periwatan hadis, penelitian tentang tingkat kredibilitas seorang
sanad, yang menjadi pertaruhan dengan indikasi kemampuan hafalan yang dimilikinya ketika
menerima hadis, dan proses lanjutan dalam menyampaikannya, serta daya kapasitas intelektual
yang bersifat ilmiah dalam memaparkan makna dan maksud hadis, ketika diminta untuk
memberikan kandungan pemahaman hadis.

1. Analisis Sanad
Setelah penyusun dalam penelitian ini melakukan langkah awal prosedural ilmiah dalam

proses kritik hadis yaitu; takhrîj al-hadîts, yang hakekatnya bertujuan untuk menetapkan
kayakinan terhadap hadis yang diteliti, dengan memperhatikan dengan seksama dan teliti alur
perjalanan hadis yang dibawa oleh seorang sanad dan proses penyampaiannya kepada sanad lain,
tentunya menjadi bekal yang sangat berharga dalam memahami teks matan atau redaksi hadis.
Setelah melakukan pencarian hadis dengan metode takhrîj al-hadîts, maka proses selanjutnya
adalah pembuatan skema atau i’tibâr al-sanad.

a. Skema atau i'tibar Sanad Hadis; Mengolah Data Data Hadis yang Lengkap

Bagian dari proses penelitian hadis yang sangat penting adalah, pembuatan skema untuk

memetakan sebaran sanad pada satu jalur atau jalur gabungan. Tahapan ini diistilahkan dengan

i’tibar al-sanad, yang bertujuan untuk melihat satu persatu atau secara keseluruhan jalur sanad

31Abu Daud Sulaiman bin al-Asyats al-Sijistâniy, Sunan Abû Dâud (Cet II; Riyadh-KSArabiyah: Maktab
Maarif, 1424 H./ 2003 M.), h. 564



dari setiap riwayat yang dimiliki kolektor hadis (mukharrij) dengan mudah, sejumlah nama

periwayat dalam setiap bundel hadis dan metode periwayatan yang dipergunakan oleh setiap

periwayat (adat wa tahammul).32 Penelitian ini penyusun menyeleksi dengan mengetengahkan

tiga skema jalur hadis yang diambil dari jalur periwayatan Bukhari dan Muslim, serta Abu Daud.

Adapun komposisi urutan sanad-sanad tersebut, sebagai berikut;

Jalur Bukhari

32Nûr al-Dîn 'Itr, Manhaj al-Naqd fî ;Ulûm al-Hadîs (Cet. III; Damaskus: Dar al-Fikr, 1416 H/ 1996 M), h.
394.
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عبيد بن إسماعيل

ثناحد

ناحدث

أبو أسامة

أبو كريب

ثناجد ثنيحد

هناد بن السري

ثناجد

ثناجد

عن

عن

أبيه

أبن عمر

عن

...إِنَّ الْمَیِّتَ یُعَذَّبُ فِي قَبْرِهِ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ :رسول االله صم

هشام ين عروة

عن

قال



Setelah memperhatikan dengan seksama jumlah sanad berdasarkan dari tiga jalur sanad

hadis, yang termasuk dalam kategori sanad-sanad pilihan dari tiga mukharrij, yaitu: Bukhari,

Muslim dan Abu Daud, maka yang dijadikan kesimpulan sementara adalah:

1) Jumlah sanad atau periwayat dari setiap tingkata jalur periwayatan jumlahnya sama.

a. Bukhari-Ubaid bin Ismail-Abu Usamah-Hisyam bin Urwah-Ayahnya-Ibnu Umar

b. Muslim- Abu Kuraib-Abu Usamah-Hisyam bin Urwah-Ayahnya-Ibnu Umar

c. Abu Daud-Hannad bin al-Sirry-Ubdah dan Abu Muawiyah-Hisyam bin Urwah-

Ayahnya Ibnu Umar

2) Untuk jalur periwayatan sanad antara Abu Daud, Bukhari dan Muslim sampai pada

thabaqat kelima memiliki jalur yang sama, ini berarti antara ketiga mukharrij itu pada

sanad yang dijalur tersebut memberikan asumsi yang kuat terhadap hadis yang

diriwayatkan oleh mereka dapat diterima.

3) Sighat ada’ wa tahammul pada jalur Abu Daud terlihat hampir secara keseluruhan

memakai sigat عن ini berindikasi bahwa hadis itu adalah hadis mu’an’an

Kemudian langkah selanjutnya adalah melakukan analisis kedudukan sanad, maka

tahapan ini menjadi yang  paling penting dalam melakukan penetapan kedudukan sebuah hadis,

pemilahan dan pemilihan hadis yang dilakukan dengan proses pengklasifikasian hadis untuk

dijadikan sebagai sumber kritik, penerapannya dilakukan setelah proses penentuan hadis yang

akan dikritisi nantinya baik sanad maupun matan setelah melihat penjabarannya dalam bentuk

i’ibâr dan gambar skema seperti yang penyusun telah susun dalam bentuk bagan dengan

menuliskan nama para sanad dengan mengurutkan arah peneletian yang dimulai dari para

mukharrij sebagai periwayat terakhir.
Maka tahapan berikutnya yang dipilih oleh penyusun dalam langkah prosedural

memahami secara signifikan hadis tentang mayit disiksa karena tangisan keluarganya, dengan
menguji salah satu jalur dari kumpulan sanad yang ditakhrij oleh Abu Daud, yang hanya
memiliki satu jalur sanad saja. Adapun jalaur sanad tersebut adalah; Hannad bin al-Sarriyi,



Ubdah dan Abu Muawiyah al-Mu’na, Hisyam bin Urwah, bapaknya Hisyam, dan Ibnu Umar.
Adapun tabel nama para yang telah didokumentasi Abu Daud

No. Nama Periwayat Periwayat Sanad

1. Ibnu Umar Periwayat I Sanad V

2. Ayahku Periwayat II Sanad IV

3. Hisyam bin Urwah Periwayat III Sanad III

4. Ubdah dan Abu Muawiyah Periwayat IV Sanad II

5. Hannad bin al-Sariy Periwayat V Sanad I
6. Abu Daud Periwayat VI Mukharrij

1. Ibnu Umar

Nama lengkapnya: Andullah bin Umar bin Khattab al-Qurasyiy al-Adawiy, Abu

Abduhman al-Makkiy al-Madaniy.33

Dalam kategori penggolongan beliau termasuk dalam kelompok thabaqah kedua

(sahabat kecil) yang pertama memeluk ajaran agama Islam bersama ayahnya, meskipun saat itu

belum balig34, dan wafat pada tahun 73 atau 74 Hijriah. Dalam penerimaan hadis, beliau banyak

menerima hadis dari Nabi saw., dan beberapa sahabat utama.

Sedangkan yang menerima hadis dari beliau, di antaranya; Ikrimah, Anas bin Sirrin dan

Urwah bin Zubair.

Beberapa penilaian terhadap beliau:

a. Saib bin al-Musayyib berkata, “Ibnu Umar mati pada hari dia mati, dan tidak ada

seorangpun di dunia ini yang lebih aku suka untuk bertemu dengan Allah seperti amalan

perbuatan darinya.”

b. Abdullah ibn Mas´ud berkata, “Bahwasanya pemuda Quraisy yang paling memeliki

dirinya tentang dunia adalah Abdullah bin Umar.”

33Abu al-Hujjâj Yusuf al-Mazziy, Tahdzîb al-Kamâl fi Asmâ’i al-Rijâl, jilid XV (Cet. I; Beirut -Libanon:
Dar al-Fikr, 1413 H./ 1992 M.), h. 332-333.

34 Muhammad Hasbi al-Siddiqi, Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis, edisi ketiga (Cet. XXVIII; Hayan
Wuruk-Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2013), h. 211. Muhammad bin Said bin Muni’ al-Zuhriy, Kitâb al-Thabaqât
al-Kabîr, Jilid IV (Cet. I; Kairo-Mesir: Maktab al-Hanjy, 1421 H./ 2001 M.), h. 133.



2. Ayahku (Urwah bin Zubair)

Nama lengkapnya: Urwah bin al-Zubair bin al-Awwam bin Khuwailid al-Qursiy al-

Asadiy, Abu Abdullah al-Madaniy.

Beliau adalah thabaqah ketiga dari pertengahan tabiin, lahir pada awal mula kekhalifahan

Usman bin Affan dan wafat pada tahun 94 Hijriah. Dalam penerimaan hadis, beliau menerima

hadis dari hasan dan Husain (cucu nabi saw), Said bin Tsabit, Abdullah Amr bi Ash, Abdullah

bin Umar bin Khattab dan lain-lain.

Sedangkan yang menerima hadis dari beliaudi antaranya; Khalid bin Abi Imran, Ja´far bin

Mas´ad dan Hisyam Urwah (anaknya).

a. Ahmad bin Abdullah al-´Ajaly berkata, “Dia orang Madinah, tabi´i, tsiqah. Dan dia

seorang yang shalih dan tidak pernah terlibat dengan fitnah sedikitpun.”

b. Ma´mar berkata, dari al-Zuhriy bahwasanya ada empat orang Quraisy yang aku dapatkan

seperti sungai yang sangat luas, yaitu; Said bin al-Musayyib, Urwah bin al-Zubair, Abu

Salamah bin Abdurrahman dan Ubaidillah bin Abdullah.

3. Hisyam bin Urwah

Nama lengkapnya: Hisyam bin Urwah bin al-Zubair bin al-Awwam al-Quraisy al-Asadiy,

Abu Munzir, dikatakan juga Abu Abdullah al-Madaniy.

Beliau adalah termasuk thabaqah kelima dari tabi´in kecil dan wafat pada tahun 146 atau

147 Hijriah. Dalam penerimaan hadis, beliau menerima hadis dari Bakar bin Wa´il, Shalih bin

Abi Shalih dan Urwah bin Zubair (bapaknya).

Sedangkan yang  menerima hadis dari beliau di antaranya; Abana bin Yazid al-Atthar, Israil bin

Yunus dan Ubdah bin Sulaiman.

a. Muhammad bin said dan al-´Ajaly berkata, bahwasanya dia adalah seorang yang tsiqah.

Kemudian Ibnu Said menambahkan, bahwa dia juga tsabat, banyak hadis dan hujjah.

b. Abu Hatim berkata,  “Dia tsiqah, dan imam dalam hadis.”



4. Ubdah bin Sulaiman

Nama lengkapnya: Ubdah bin Sulaiman al-Kalabiy, Abu Muhammad al-Kufiy, dikatakan

juga namanya adalah Abdurrahman.35

Beliau adalah thabaqah kedelapan dari pertengahan atba´u al-thabi´in dan wafat pada

tahun 187 Hijriah atau setelahnya. Dalam penerimaan hadis, beliau menerima hadis dari Hujjaj

bin Dinar, Sulaiman al-A´mash dan Hisyam bin Urwah.36

Sedangkan yang menerima hadis dari beliau di antaranya; Ibrahim bin Majsyar, Ishak bin

Rahawai dan Hannad.37

Beberapa pernyataan (testimoni) tentang kedudukan yang disandangnya dalam
kapasitasnya sebagai seorang periwayat hadis, di antaranya, adalah:38

a. Usman bin Said al-Darimy berkata, “Aku bertanya kepada Yahya bin Muayyan, aku

berkata, bahwasanya  Abu Usamah yang paling kamu suka atau Ubdah bin Sulaiman, lalu

dia menjawab, bahwa tidak ada dari keduanya keculi tsiqah.”

b. Ahmad bin Abdullah al-´Ajaly berkata, bahwasanya dia tsiqah dan seorang yang salih

dan pemilik al-Qur´an yang selalu membaca.

5. Hannad

Nama lengkapnya: Hannad bin al-Sariy bin Mas´ab bin Abi Bakar bin Syabr bin Sha´fuq

bin Amru bin Zararah bin ´Adas bin Zaid al-Tamimy al-Darimy, Abu Sariy al-Kufiy.

Beliau adalah termasuk kelompok thabaqah kesepuluh dari pembesar pengikut al-

atibba´, lahir pada tahun 152 Hijriah dan wafat pada tahun 243 Hijriah. Dalam penerimaan hadis,

beliau menerima hadis dari Ismail bin ´Iyas, Husain bin Ali al-Ja´fa dan Ubdah bin Sulaiman.

Sedangkan yang menerima hadis dari beliau di antaranya; Ahmad bin Manshur al-Ramadiy, Abu

Hatim, Bukhari, Muslim, Abu Daud dan lain-lain.

35Abu al-Hujjâj Yusuf al-Mazziy, Tahdzîb al-Kamâl fi Asmâ’i al-Rijâl, jilid XVIII, h. 530.
36Abu al-Hujjâj Yusuf al-Mazziy, Tahdzîb al-Kamâl fi Asmâ’i al-Rijâl, h. 531.
37Abu al-Hujjâj Yusuf al-Mazziy, Tahdzîb al-Kamâl fi Asmâ’i al-Rijâl, h. 532
38Abu al-Hujjâj Yusuf al-Mazziy, Tahdzîb al-Kamâl fi Asmâ’i al-Rijâl, h. 533.



a. Abu Hatim berkata, “Dia shaduq.”

b. Abu Ubaid al-Ajariy berkata, bahwasanya aku telah mendengar Abu Daud dan ditanya

tentang Hannad, lalu dia berkata, bahwasanya aku telah mendengar Qutaibah bin Said

berkata, “Aku tidak melihat Waki’ yang mengagungkan seseorang dengan sebuah

pengagungan hanya kepada Hannad, kemudian dia menanyakan tentang keluarga.”

6. Abu Daud

Nama lengkapnya: Sulaiman bin al-Asy´ats bin Ishak bin Basyir bin Syadad, dikatakan juga al-

Azadiy al-Sijistaniy, Abu Daud, al-Hafid

Beliau adalah thabaqah kesepuluh dari pertengahan yang mengambil dari pengikut al-atibba´

dan wafat pada tahun 275 Hijriah. Dalam penerimaan hadis, beliau menerima hadis dari Ibrahim

bin Bassyar al-Ramadiy, Ibrahim bin Said al-Jawhariy dan Hannad bin al-Sariy.

Sedangkan yang menerima hadis dari beliau di antaranya; Tirmidzy, Ibrahim bin Hamdan,

Ahmad bin Muhammad bin Daud bin Salim dan lain-lain.

a. Ahmad bin Muhammad bin Yasin al-Harawiy berkata, bahwasanya dia adalah seorang

huffad dalam Islam bagi hadis Rasulullah saw.

b. Musa bin Harun al-hafid berkata, “Abu Daud diciptakan di dunia untuk hadis, dan di

akhirat untuk surga.”

Kesimpulan sementara dari susunan sanad di atas, adalah tidak ditemukannya seorang
sanadpun yang tidak terjadi keterputusan, yang disebabkan dengan selisih dari tahun lahir dan
wafatnya antar sanad, sehingga syarat ketersambungan sanad dapat dibuktikan dengan sah.
Kemudian di antara beberapa penilaian yang diberikan pada setiap sanad di atas, maka tidak ada
cela yang dapat mengurangi keredibilitas mereka, sehingga peniliaian dari sisi keadilan dan
kedhabitannya adalah dapat dipertanggungjawabkan, dan termasuk dalam kategori hadis dengan
sanad yang sahih.

Langkah selanjutnya, dalam menetapkan kredibilitas hadis dan setelah memberikan

penilaian tentang status para sanad dan kedudukannya, dengan syarat-syarat keshahihannya

melalui analisis sanad, maka proses selanjutnya adalah menganalisis matan hadis, yang bertujuan

untuk memastikan, bahwa redaksi matan hadis itu tidak ditemukan ´ilat ataupun juga syadz. Dan

prosedur sederhanan yang dilalui untuk memastikannya, adalah dengan menemukan



hubungannya dengan ayat-ayat al-Qur’an dari sisi pemahamannya, dan mengkritisi matan hadis

secara detail dan seksama.

Dalam prosedur penelitian hadis, yang menjadi dasar penting setelah kritik sanad, adalah

mengetahui tentang kedudukan matan hadis dengan cara mencari hubungan matan hadis dengan

teks ayat al-Qur’an, untuk menguji tingkat kevaliditan sebuah matan hadis. Sekilas terlihat dalam

beberapa redaksi matan hadis tentang tangisan terhadap simayit, dan menjadi bagian dari batang

tubuh matan hadis, adanya teks ayat yang berbunyi, yaitu; ,وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى yang secara

tidak sengaja keberadan ayat tersebut, mungkin tidak akan menjadi jaminan terhadap kesahihan

sebuah hadis dari sisi matan.39Keterkaitan ini juga tergambar dari upaya para ahli hadis dalam

meneliti sebuah matan hadis, seperti yang diungkapkan dalam tulisan al-Adlabi tentang proses

prosedur kritik matan, yang menjadi tolak ukur dalam menilai teks redaksi matan sebuah hadis,

dan menjelaskannya menjadi empat pasal pembahasan, yaitu;40

1. Tidak bertentangan dengan al-Qur’an al-Karim

2. Tidak bertentangan dengan yang sudah pasti dari Hadis dan sejarah kenabian.

3. Tidak bertentangan dengan akal, perasaan dan sejarah historis

4. Teks/matan tersebut adalah sesuatu yang seperti ucapan kenabian

Sehingga dari redaksi matan hadis itu ketika difahami dengan penuh ketelitian dan

cermat, akan memberikan indikasi serta dasar penilaian, bahwa sebuah hadis dengan mengikuti

aturan dasar yang empat di atas, sekaligus menjadi metode acara dalam memahami matan hadis

dengan teliti dan cermat, sehingga mungkin saja terdapat sesuatu yang sengaja dibuat-buat

sebagai tembahan (ziyadah al-nash), yang bertujuan secara negatif untuk merusak keyakinan dan

39Tawaran konsep ini lebih kepada penalaran yang bersifat induktif yang menjadikannya sebagai salah satu
pisau analisis ilmiah dengan membentangkan teks secara bersama-sama dengan yang lain agar dapat “berbicara
sendiri-sendiri”, yang selanjutnya ditarik kesimpulan. Muhammad Zuhri, Telaah Matan Hadis, Sebuah Tawaran
Metodologis (Cet. I; Yogyakarta: Lembaga Studi Filsafat Islam,2003), h. 139.

40Salah al-din bin Ahmad al-Adlabi (selajutnya ditulis dengan al-Adlabi), Manhaj Naqd al-Matn; ‘inda
‘Ulama’ al-Hadits al-Nabawy (Cet. I; Beirut-Lebanon: Dar al-Afaq al-Jadidah, 1403 H./ 1983 M.), h. 240.



ajaran agama secara umum dari sisi aqidah dan ini jelas sudah pasti bertentangan dengan al-

Qur’an.

Kritik terhadap redaksi matan hadis ini menjelaskan perbuatan orang yang meratapi

orang matinya, dan juga memperlihatkan bagaimana sikap Aisyah r.a. ketika mendengar

penuturan hadis ini, yang menyatakan bahwa orang mati diazab karena tangisan keluarganya

terhadapnya. Kemudian dia melakukan kritik terhadap periwayatan yang didengarnya, sebagai

bentuk penolakan terhadap teks redaksi matan hadis yang disampaikan oleh Umar, bahkan lebih

jauh kemudian dia mengucapkan sumpah, bahwa Nabi saw. tidak pernah mengucapkan hadis

tersebut. Bahkan dia kemudian menjelaskan alasan penolakannya dengan berkata: “Adakah

kalian lupa akan firman Allah swt...tidaklah seseorang menanggung dosa orang lain...(al-

An’am: 164).

Demikianlah gambaran situasi dan kondisi yang terjadi terhadap upaya kritis yang

dilakukan Aisyah, r.a., yang tegas dan berani telah menolak periwayatan suatu hadis yang

bertentangan dengan al-Qur’an. Walaupun sebenarnya begitu, hadis yang tertolak berdasarkan

redaksi yang dipahami Aisyah r.a. ini masih saja tercantum dalam kitab Shahih. Bahkan Ibnu

Sa’ad, dalam bukunya al-Thabaqat al-Kubra, mengulang-ulangnya dengan beberapa sanad yang

berbeda.41

Ibnu Sa’ad menulis, bahwa telah diberitakan kepadaku oleh Tsabit dari Anas bin Malik,

bahwa ketika Umar bin Khattab ditikam oleh pembunuhnya, Hafshah (putri Umar) menjerit dan

meratap. Maka berkatalah Umar, “Hai Hafshah, tidakkah engkau dengar Rasulullah saw. pernah

bersabda, bahwa orang yang diratapi akan tersiksa karena ratapan keluarganya itu?.”

Kemudian Ibnu Sa’ad berkata lagi, bahwa Shuhaib juga meratapinya, lalu Umar berkata,

“Hai Shuhaib, tidakkah engkau mendengar sabda Nabi saw., bahwa orang yang diratapi akan

beroleh siksa?.”

41Muhammad al-Gazaly, Al-Sunnah al-Nabawiyah bain Ahl al-Fiqh wa Ahl al-Hadîts (Cet. XII;
Kairo-Mesir: Dar al-Syuruq, 1421 H./ 2001 M), h. 22



Katanya lagi, “Telah disampaikan kepada kami oleh Ibnu ‘Aum dari Muhammad,

katanya, “Ketika Umar terluka, dia digotong dan dibawa masuk ke rumahnya. Melihat itu,

Shuhaib berteriak, “Aduhai saudaraku!”. Maka Umar berkata kepadanya, “Diamlah wahai

Shuhaib, tidakkah engkau mengetahui bahwa orang yang diratapi akan beroleh siksa?”.

Katanya lagi, “Telah disampaikan kepada kami oleh Abu ‘Aqil, dia berkata, “Telah

disampaikan kepada kami oleh Muhammad bin Sirin, katanya, “Ketika Umar ditikam, seseorang

memberinya minuman, namun minuman itu langsung keluar lagi melalui lukanya. Maka Shuhaib

meratapinya dengan berkata, “Aduhai Umar, saudaraku! Siapakah gerangan yang mampu

menggantikanmu?”, maka Umar berkata kepadanya, “Diamlah, wahai saudaraku, tidakkah

engkau sadari bahwa orang yang diratapi akan beroleh siksa?”.

Katanya lagi, “Telah disampaikan kepada kami oleh Ubaidullah bin ‘Amr dari Abdul

Malik bin Umar dari Abu Burdah dari Ayahnya, katanya, “Ketika Umar tertikam, Shuhaib

meratap dengan suara keras, sehingga Umar bertanya,”Adakah engkau menangisiku?”,

jawabnya, “Ya! Maka Umar berkata, “Tidakkah engkau ketahui bahwa Rasulullah saw. pernah

bersabda,”Barangsiapa ditangisi, akan beroleh siksa.”

Berkata Abdul Malik (seorang perawi),”Telah disampaikan kepadaku, setelah itu, oleh

Musa bin Thalha bahwa Aisyah r.a. mengomentari, “Orang-orang yang beroleh siksa disebabkan

tangisan keluarganya ialah orang-orang kafir”. Yang hendak ditegaskan oleh Aisyah r.a. ialah,

bahwa sesungguhnya orang kafir akan beroleh (tambahan) siksaan disebabkan tangis

keluarganya terhadapnya. Berikut ini beberapa redaksi hadis yang terkait dengan hadis utama.42

أخبرنا ثابت عن أنس بن مالك أن عمر بن الخطاب لما طعن عولت حفصة فقال: یا حفصة أما سمعت 
النبي، صلى االله علیه وسلم، یقول إن المعول علیه یعذب؟ قال وعول صهیب فقال عمر: یا صهیب أما 

علمت أن المعول علیه یعذب؟

42Hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Sa’ad dalam kitabnya al-Thabaqat al-Kubra. Muhammad bin
Sa'ad bin Munî’ al-Zuhriy, Kitâb al-Thabaqât al-Kubrâ, jilid III (Cet. I; Kairo-Mesir: Maktab Al-Khanjiy, 1421 H./
2001 M.), h. 254.



محمد قال: وأخبرنا إسحاق بن یوسف الأزرق قال: أخبرنا یزید بن هارون قال: أخبرنا هشام بن حسان عن-
قال: أخبرنا بن عون عن محمد قال: لما أصیب عمر حمل فأدخل فقال صهیب: وا أخاه! فقال عمر: ویحك 

یا صهیب أما علمت أن المعول علیه یعذب؟
بن الخطاب قال: أخبرنا مسلم بن إبراهیم قال: أخبرنا أبو عقیل قال: أخبرنا محمد بن سیرین قال: أتي عمر-

بشراب حین طعن فخرج من جراحته، فقال صهیب: وا عمراه وا أخاه، من لنا بعدك؟ فقال له عمر: مه یا 
أخي أما شعرت أنه من یعول علیه یعذب؟

قال: أخبرنا عبد االله بن جعفر الرقي قال: أخبرنا عبید االله بن عمرو عن عبد الملك بن عمیر عن أبي بردة -
ن عمر أقبل صهیب یبكي رافعا صوته، فقال عمر: أعلي؟ قال: نعم، قال عمر: أما عن أبیه قال: لما طع

علیه یعذب؟علمت أن رسول االله، صلى االله علیه وسلم، قال من یبك 
قال عبد الملك: فحدثني موسى بن طلحة عن عائشة أنها قالت: أولئك یعذب أمواتهم ببكاء أحیائهم، تعني -

الكفار.

Hasil penilaian yang diberikan terhadap hadis tentang mayit yang diazab karena tangisan
keluarganya menjadi dasar pemahaman penyusun dalam memberi penguatan tentang konsep
ikhtilaf hadis dalam kerangka studi hadis, maka langkah selanjutnya dari proses yang ditempuh
untuk menjadikan hadis ini secara aplikatif dapat dijadikan sebagai dasar dalam menetapkan
sebuah ketetapan hukum (istinbâth) atau penjelas (bayân) terhadap al-qur’an, adalah
menemukan korelasi dari arti redaksi matan hadis melalui metode kritik matan dengan maksud
kandungan hadis melalui metode pemahaman hadis dengan berdasar kepada contoh hadis
tentang mayit yang diazab karena tangisan keluarganya.

Penyusun dalam memahami lebih lanjut, kembali mengungkapkan dengan mengutarakan
tema hadis lain yang berasal dari sumber yang sama dalam kitab ikhtilâf hadîts sebagai hadis
pembanding. Proses dalam melakukan perbandingan yang dilakukan penyusun bertujuan untuk
menemukan penguatan tentang konsep ikhtilaf hadis dalam kerangka metode kritik matan hadis
dengan metode pemahaman hadis. Maka hadis-hadis yang dipilih secara tematis telah terhimpun
pada satu bab tema pembahasan tentang Air dari Air 43(الماء من الماء) dalam kitab Ikhtilaf Hadis.
Adapun hadis-hadis yang dimaksudkan adalah;

غیرواحد من الثقات أھل العلم، عن ھشام بن عروة، عن أبیھ، عن أبى حدثنا الربیع أخبرنا الشافعي قال أخبرنا -١
لیغسل ما ;[أیوب، عن أبى بن كعب قال : قال : قلت یا رسول الله ، إذا جامع أحدنا فأكسل ؟ فقال لھ النبي صلى الله علیھ وسلم

44.]لمرأة منھ ، ولیتوضأ ، ثم لیصل مس ا

43Bab pembahasan ini termuat dengan sistematis pada kitab ikhtilaf hadis. Muhammmad
bin Idris al-Syafi’i, Al-Umm, Jilid X (Edisi Khusus; Kairo-Mesir: Dar al-Wafa 1422 H./2001
M.), h. 66. .

44Takhrij berdasar penomeran dan Tahqiq oleh Rif’at Fauzy Abd. Muttalib dan
selanjutnya Rif’at Abd. Muttalib, Imam Bukhari, juz I/111, Bab. Mandi. 5 dan 29. Imam



Artinya;
Apabila salah seorang di antara kami berkumpul (berjima’) dan merasa malas, lalu nabi

saw., berkata kepadanya,”Hendaknya dia mencuci terhadap sesuatu yang telah dia sentuh pada
istrinya, berwudhu’, lalu dia salat.”

الأشعري أتى عائشة أم المؤمنین ، فقال : أخبرنا مالك ، عن یحي بن سعید ، عن سعید بن المسیب : أن أبا موسى -٢
لقد شق علي اختلاف أصحاب محمد فى أمر إنى لأعظم أن أستقبلك بھ، فقالت : ما ھو ؟ ما كنت سائلا عنھ أمك فسلنى عنھ ، 

45فقال لھا : الرجل یصیب أھلھ ، ثم یكسل ، ولا ینزل ، فقالت : إذا جاوز الختان فقد وجب الغسل.

Artinya;
Sesungguhnya Abu Musa al-Asyari pernah menemui Aisyah ra, lalu dia berbicara, bahwa

sungguh telah terpecah perselisihan para sahabat Muhammad mengenai persoalan yang mesti
harus diperhadapkan kepadamu, lalu baginda Aisyah r.a. berkata, “Apa itu’?, “Bahwasanya aku
tidak bertanya tentangnya mengenai ibumu, maka beberkanlah”, kemudian dia bertanya
kepadanya tentang seorang laki-laki yang menimpa istrinya, lalu bermalas-malas dan tidak
terpancar, maka baginda Aisyah r.a., memberikan jawaban, “Apabila bertemu kedua yang
dikhitan, maka mandi wajib baginya.”

حدثنا الربیع : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنى إبراھیم بن محمد ، عن محمد بن یحي بن زید بن ثابت ، عن خارجة -٣
46بن زید ، عن أبیھ ، عن أبي بن كعب أنھ كان یقول : لیس على من لم ینزل غسل ، ثم نزع عن ذلك، قبل أن یموت.

Artinya;
Tidak ada mandi bagi orang tidak mengeluarkan air mani, lalu melakukan penarikan

sebelum alatnya lemah dan mati.
Secara tematis hadis-hadis di atas tergabung dalam sebuah tema yang bejudul Air dari

Air ,47(الماء من الماء) yang memuat beberapa hadis yang secara tekstual terdapat perberdaan dari
pemaknaan dari setiap hadis berdasarkan teks atau matan dan tentunya memberi pengaruh yang
sangat signifikan dari sisi pemahaman setiap hadis, dan juga secara lahiriah pasti bertentangan,
sehingga oleh Imam Syafi’i  hadis-hadis yang dikelompokkan inilah yang termasuk dalam
permasalahan ikhtilaf hadis.

Langkah pertama dalam memahami keterkaitan dengan permasalahan di atas, dengan
memulai menganalisa kalimat inti yang mewakili arti masing-masing hadis berdasarkan sisi
kritik matan dari tema-tema hadis, yaitu;

1. Tema hadis tentang bercengkrama dengan istri
إذا جامع أحدنا فأكسل-

Susunan redaksi kalimat ini merupakan potongan  kalimat yang sempurna, yang menjadi
ungkapan jawaban pertanyaan yang dikemukakan oleh Ubay bin Ka’ab yang ditujukan kepada
Nabi saw., yang berarti secara harfiah, bahwa apabila seseorang yang bercengkrama dengan
istrinya dan dilakukan secara intens, kemudian dia membiarkan keadaan itu dengan sikap
bermalas-malasan.

2. Tema hadis tentang bertemu dua khitan

Muslim, juz I/270, Bab. Haid. 3 dan 21. Muhammmad bin Idris al-Syafi’i, Al-Umm, Jilid X, h.
66.

45Imam Malik, Al-Muattha’ juz I/46, Bab Kebersihan 18. Imam Muslim, juz I/271-272,
Bab Haid, Muhammmad bin Idris al-Syafi’i, Al-Umm, Jilid X, h. 67..

46Imam Malik, juz I/47, Bab Kebersihan.
47Muhammmad bin Idris al-Syafi’i, Al-Umm, Jilid X, h. 66. .



لقد شق علي اختلاف أصحاب محمد فى أمر إنى لأعظم أن أستقبلك بھ، فقالت : ما ھو ؟ ما كنت سائلا عنھ أمك -
فسلنى عنھ ، فقال لھا : الرجل یصیب أھلھ ، ثم یكسل ، ولا ینزل

Susunan redaksi kalimat ini merupakan komentar Abu Musa al-Asy’ari yang berisi
keluhan dan tanggapan terhadap sebuah masalah yang membutuhkan jawaban, dan diajukan
langsung kepada baginda Aisyah r.a., terkait dengan pergaulan antara suami dan istri.

3. Tema hadis tentang berjima dan tidak terpancar
لیس على من لم ینزل غسل ، ثم نزع عن ذلك، قبل أن یموت-

Susunan redaksi kalimat hadis ini juga merupakan perkataan dari sahabat Ubay bin
Ka’ab, dalam format pembahasan yang berdasarkan teori keilmuan hadis, yang menyebutkan
urutan periwayat atau sanad hanya sampai kepada sahabat dan langsung menyebutkan redaksi
matan hadis, maka dapat disimpulkan hadis ini termasuk kategori hadis mauqûf.48

Maka langkah selanjutnya berdasarkan dari tawaran Imam Syafi’i sebagaimana yang
telah dikemukakan sebelumnya yang terkait dengan masalah hadis-hadis gender, adalah;

Mendudukan hadis berdasarkan dari tema masing-masing hadis apabila terjadi perbedaan
pemaknaan dan perselisihan berdasarkan teks matan dan pemahaman hadis dalam menemukan
kesesuaian dengan dalil-dalil dan hukum-hukum al-Qur’an, misalnya; dalil dan hukum
bersentuhan dengan perempuan

Menetapkan hadis yang paling utama untuk dijadikan sebagai sumber dalil dan hukum
serta penjelas terhadap ayat-ayat al-Qur’an, dan ini dilakukan dengan melihat pemahaman setiap
hadis dengan masalah yang dikandungnya tanpa mempertemukan antara satu hadis dengan hadis
yang lain (poin: a), misalnya pada hadis tentang bertemu dua khitan. (dimaksudkan ini pada Bab
V)

Setelah rentetan prosudural yang dilalui berdasarkan konsep ikhtilaf hadis yang
dimaksudkan Imam Syafi’i, maka selanjutnya dilakukan perbandingan silang—bentuk cross
check antarmatan—untuk mengkomfirmasi secara faktual tingkat perselisihan yang ditimbulkan.
Dan hadis yang dimaksudkan adalah;

ثنَاَ یحَْیىَ عَنْ ھِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قاَلَ أخَْبرََنيِ أبَيِ قاَلَ أخَْبرََنيِ أبَوُ أیَُّوبَ قَ  دٌ حَدَّ ثنَاَ مُسَدَّ الَ أخَْبرََنيِ أبَُيُّ بْنُ كَعْبٍ أنََّھُ قاَلَ حَدَّ
جُلُ المَْرْأةََ فلَمَْ ینُْزِلْ قاَلَ یَ  ِ إذَِا جَامَعَ الرَّ أُ وَیصَُلِّيیاَ رَسُولَ اللهَّ ِ الْغَسْلُ أحَْوَطُ وَذَاكَ غْسِلُ مَا مَسَّ المَْرْأةََ مِنْھُ ثمَُّ یتَوََضَّ قاَلَ أبَوُ عَبْد اللهَّ

49الآْخِرُ وَإنَِّمَا بیََّنَّا لاِخْتلاَِفھِِمْ 

Artinya
Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Yahya dari

Hisyam bin 'Urwah berkata, telah mengabarkan kepadaku Bapakku ia berkata, telah
mengabarkan kepadaku Abu Ayyub berkata, telah mengabarkan kepadaku Ubay bin Ka'b bahwa
ia berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana jika seseorang berhubungan dengan isterinya namun
tidak keluar (mani)?" beliau menjawab: "Hendaklah ia cuci apa yang mengenai isterinya
(kemaluan), lalu wudlu dan shalat." Abu 'Abdullah Al Bukhari berkata, "Mandi adalah sikap

48Ahmad bin Ali bin Muhammad Ibnu Hajar al-Asqalany, Kitâb Nuzhat al-Nadhr fi Syarh
Nukhbat al-Fikr fi Mushthalah Ahl al-Atsr (cet. I; Kairo-Mesir: Al-Dâr al-Tsaqâfiyah li al-Nasyr,
1418H./ 1998 M.), h. 92.

49Abu Abd Allah Muhammad bin Ismâ'il bin Ibrahim al-Bukhâry,. Shahîh al-Bukhary,
jilid I (Cet. Beirut: Dar al-Fikr, 1414 H/ 1994 M.), h. 111. Hadis ini juga terdapat pada kitab lain,
dengan menggunakan petunjuk kata , مس maka data yang  ditemukan, adalah: Sahih Bukhari, bab
Mandi (guslu) 29, dan Sunan Ahmad bin Hambal, jilid 5 113. A. J. Wensinck, Concordance et
Indices de la Tradition Musulmane, jilid VI (Leiden-Holland: E. J. Brill, 1956), h. 207.



yang lebih berhati-hati." Inilah akhir dari penjelasan bab ini, dan kami telah menerangkan
perbedaan pendapat mereka (para imam)."

Berdasarkan hadis yang disampaikan Imam Bukhari, memberikan catatan yang
menjadi jawaban terhadap masalah ikhtilaf hadis tentang tema Air dari Air, dalam kerangka studi
kritik hadis tentang ikhtilaf hadis hubungannya dengan korelasi metode kritik matan dengan
metode pemahaman hadis, dan menjelaskannya dengan sikap kehati-hatian dalam memahami
redaksi matan hadis dengan memperhatikan beberapa faktor pendukung di bawah ini, yaitu;

Setiap jalur periwayatan dari bundel sanad yang menjadi hadis utama yang ditempatkan
para mukharrij dalam dokumen kitab hadisnya—terkait sejumlah hadis yang mendapatkan
penilaian awal tidak termasuk dalam kategori shahih—berdasarkan kaidah kesahihan hadis yang
telah disepakati.

Pola skema yang dibangun dengan urutan setiap sanad dengan lambang periwayatan
masing masing telah mendapatkan penilaian dengan menyesuaikan kriteria yang diberlakukan
pada metode penilaian ilmu jarh wa ta’ dil.

Maka menurut penilaian penyusun yang dilakukan secara menyeluruh berdasarkan
beberapa faktor dan item penilaian terhadap hadis-hadis pilihan yang dituliskan Imam Syafi’i
terkait dengan tema Air dari Air (الماء من الماء ), bahwa redaksi matan yang dipaparkannya pada
hadis pertama (lebih sederhana dan simpel, yang mengarahkan pemahaman yang juga tidak
telalu rumit dengan membandingkannya teks matan yang berasal dari riwayat Imam Bukhari
dengan penjelasan sebagai berikut;

Hadis pertama dari periwayatan Imam Syafi’i menjadi hadis utama, yang dijadikan
sebagai inti dari tema pembahasan, dengan menetapkan hadis periwayatan Imam Bukhari
menjadi hadis pembanding setara.

Pola susunan kata إذا جامع أحدنا فأكسل (riwayat Imam Syafi’i) terlihat lebih sederhana dan
simpel tanpa menunjukkan secara spesifik pelaku dan bersifat umum, sedangkan جُلُ  إذَِا جَامَعَ الرَّ
الْمَرْأةََ فلَمَْ ینُْزِلْ  (riwayat Imam Bukhari) terlihat juga lebih spesifik  dan simpel dengan
meyebutkan jenis pelaku yang dimaksud serta proses dari perbuatan yang dilakukan.

Pola bentukan susunan kalimat dengan memulai kata إذَِا memberikan indikasi dari setiap
konteks kalimat yang menyertai sebagai tempat penyandarannya melahirkan pemaknaan yang
berbeda dari sisi pemahaman dengan dasar aturan yang terkait dengan kaidah penyusunan
kalimat yang memiliki pola pernyataan yang membutuhkan juga kalimat yang berfungsi
menyempurnakan kalimat yang bersyarat dengan tanda ( atau disebut (فـــ conditional verbal.50

Arti dari setiap kalimat sebagai berikut; إذا جامع أحدنا فأكسل : “Apabila salah seorang di antara
kami berkumpul (berjima’) dan merasa malas”, dan جُلُ الْمَرْأَةَ فلَمَْ ینُْزِلْ  إذَِا جَامَعَ الرَّ “Bagaimana
jika seseorang berhubungan dengan isterinya namun tidak keluar (mani)...?".

Berdasarkan poin-poin yang disebutkan di atas memberikan pemahaman bahwa,  hadis
periwayatan yang berasal dari Imam Bukhari menjadi penjelas terhadap maksud hadis yang

50Antonie al-Dahdah, Mu’jam Qawâid al-Arabiyyat al-Alamiyat (Cet. I; Beirut Libanon:
Maktabah Libnan, 1992), h. 70.



diriwayatkan Imam Syafi’i, sekaligus menjadi penguatan tentang posisi dan kedudukan hadis
yang diriwayatkan Imam Syafi’i.51

Namun dalam penerapannya keberadaan hadis ini termasuk hadis kategori ikhtilaf hadis,
karena menimbulkan pemahaman yang berbeda dan kontroversial, sehingga berdasarkan tawaran
Imam Syafi’i (hal. 232, sub. D), maka tahapan penelusuran yang dilakukan dengan menemukan
keterkaitannya dengan ayat-ayat al-Qur’an, yang bertujuan untuk mengkomfirmasi permasalahan
dari sisi kedekatan dengan pemahaman wahyu, dan ayat terkait yang dimaksud menyangkut
masalah wudhu, mandi dan tayammum (QS. Al-Mâidah 5:6), yaitu:

لاَةِ فاَغْسِلوُا وُجُوھكَُمْ وَأیَْدِیكَُمْ إلِىَ الْمَرَافقِِ وَامْ  عْبیَْنِ سَحُوا برُِءُوسِكُمْ وَأرَْجُلكَُمْ إلِىَ الْكَ یاَ أیَُّھاَ الَّذِینَ آمَنوُا إذَِا قمُْتمُْ إلِىَ الصَّ
مُوا لاَمَسْتمُُ وْ وَإنِْ كُنْتمُْ جُنبُاً فاَطَّھَّرُوا وَإنِْ كُنْتمُْ مَرْضَى أوَْ عَلىَ سَفرٍَ أوَْ جَاءَ أحََدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائطِِ أَ  النِّسَاءَ فلَمَْ تجَِدُوا مَاءً فتَیَمََّ

ُ لیَِجْعَلَ عَلیَْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلكَِنْ یرُِیدُ لیِطَُھِّرَكُمْ وَلیِتُمَِّ نعِْمَتھَُ عَلیَْكُمْ صَعِیدًا طیَِّبًا فاَمْسَحُوا بوُِجُوھِكُمْ وَأیَْدِیكُمْ مِ  لعََلَّكُمْ نْھُ مَا یرُِیدُ اللهَّ
تشَْكُرُونَ 

Terjemahnya
Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah

mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai
dengan kedua mata kaki, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat
buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka
bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih), sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah
itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan
menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.52

Sehingga kesimpulan sementara bahwa, hadis yang dimaksudkan menjadi penjelasan
terhadap maksud ayat dengan menjadikan salah satu sebab, kenapa seseorang diharuskan untuk
melaksanakan ibadah berwudhu, sekaligus menjadi pembatal dari wudhu jika terjadi kontak fisik
dengan perempuan ( ستم النسآءلام ), dan secara otomatis mengukuhkan kedudukan hadis, telah
terjadi kedekatan dari sisi pemahaman.

Namun hadis di atas meskipun dua syarat telah terpenuhi, yaitu; adanya kedekatan
dengan pemahaman ayat dan memiliki sanad yang paling tsubut, tetapi bagi kalangan ulama
justeru lebih memilih hadis yang juga memenuhi syarat yang sama berikut ini:

أخبرنا مالك ، عن یحي بن سعید ، عن سعید بن المسیب : أن أبا موسى الأشعري أتى عائشة أم المؤمنین ، فقال : -
ك بھ، فقالت : ما ھو ؟ ما كنت سائلا عنھ أمك فسلنى عنھ ، لقد شق علي اختلاف أصحاب محمد فى أمر إنى لأعظم أن أستقبل

فقال لھا : الرجل یصیب أھلھ ، ثم یكسل ، ولا ینزل ، فقالت : إذا جاوز الختان فقد وجب الغسل

51Periwayatan hadis ini memiliki rentetan sanad paling tsubut, dengan penilaian yang
dikemukakan oleh Imam Syafi’i, "ھذا من أثبت الإسناد" Muhammad bin Idris al-Syafi’i, Al-Umm,
Ikhtilâf al-Hadîts, jilid X, h. 66.

52Departemen Agama R.I., Al-Qur'an dan Terjemahnya (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab
Suci Al-Qur'an: Pelita III/ Tahun 1984), h. 158.
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