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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Menikah adalah ibadah, yang bertujuan menyatukan hubungan kedua 

mempelai yang awalnya haram menjadi halal, supaya tercipta sakinah, mawaddah, 

dan rahmah dalam rumah tangga. 

Allah berfirman: 

ْ lْْآياتِهlِْْوَمِن  ن 
َ
قlَْْأ

َ
مْ lْخَل

ُ
ك
َ
lْْل مْ lْمِن 

ُ
ن فُسِك

َ
lْْأ

 
واجا ز 

َ
نُواlْأ

ُ
ك هاlْلِتَس  ي 

َ
lْْإِل

َ
مْ lْوَجَعَل

ُ
نَك ةْ lْبَي  مَةْ lْمَوَدَّ ْفِيlْإِنlَّْْوَرَح 

lَْْذلِكlْ آيات 
َ
مْ lْل رُونlَْْلِقَو 

َّ
 1.يَتَفَك

“Dan ldi lantara ltanda-tanda lkekuasaan-Nya lialah lDia lmenciptakan 

untukmu listeri-isteri ldari ljenismu lsendiri, lsupaya lkamu lcenderung ldan merasa 

tenteram lkepadanya, ldan ldijadikan-Nya ldi lantaramu lrasa lkasih ldan lsayang. 

Sesungguhnya lpada lyang ldemikian litu lbenar-benar lterdapat ltanda-tanda lbagi 

kaum lyang lberfikir.” 

Oleh karena itu, seorang yang benci dan tidak mau menikah dengan alasan-

alasan yang tidak dibenarkan dalam syari’at, merupakan sikap membenci sunnah 

beliau, karena menikah merupakan sunnah Rasulullah yang diwariskan bagi ummat 

Islam, sebagaimana yang dijelaskan dalam sabda beliau: 

ْ lْْعَن 
َ
ن
َ
ْأ نlَّْْس 

َ
اlْأ lْْنَفَر  حَابlِْْمِن  ص 

َ
lْْأ ِ

بِي  ىlْالنَّ
َّ
هlِْْاللlُْْصَل ي 

َ
مlَْْعَل

َّ
واlْوَسَل

ُ
ل
َ
وَاجlَْْسَأ ز 

َ
lْْأ ِ

بِي  ىlْالنَّ
َّ
هlِْْاللlُْْصَل ي 

َ
ْعَل

lَْم
َّ
lْْوَسَل ،lْفِيlْعَمَلِهlِْْعَن  ر ِ lْْالس ِ

َ
ضُهُمْ lْفَقَال اlْ:بَع 

َ
تَزَوlَّْْل

َ
سَاءَ،lْجُْأ ِ

lْْالن 
َ
:lْوَقَال ضُهُم  اlْبَع 

َ
lْْل

ُ
ل
ُ
مَ،lْآك ح 

َّ
ْالل

                                                            
1 lQS. lAl-Rum l(21). 
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lْ
َ
:lْوَقَال ضُهُم  اlْبَع 

َ
نَامlُْْل

َ
ىlْأ

َ
،lْعَل نَىlْالَل،lْفَحَمِدlَْْفِرَاش  ث 

َ
هِ،lْوَأ ي 

َ
:lْعَل

َ
lْْمَاlْفَقَال

ُ
وَامْ lْبَال

ق 
َ
واlْأ

ُ
ذَاlْقَال

َ
ْك

l،ذَا
َ
يlْوكَ كِن ِ

َ
يlْل ِ

 
صَل

ُ
نَامُ،lْأ

َ
صُومlُْْوَأ

َ
طِرُ،lْوَأ ف 

ُ
تَزَوَّجlُْْوَأ

َ
سَاءَ،lْوَأ ِ

lْْالن  lْْرَغِبlَْْفَمَن  تِيlْعَن  سlَْْسُنَّ ي 
َ
ي.مlِْْفَل  2ن ِ

“Dari lAnas lbahwa lsekelompok lorang ldari lkalangan lsahabat lNabi 

bertanya lkepada listeri-isteri lNabi lmengenai lamalan lbeliau lyang ltersembunyi. 

Maka lsebagian ldari lmereka lpun lberkata, l"Saya ltidak lakan lmenikah." 

Kemudian lsebagian llagi lberkata, l"Aku ltidak lakan lmakan ldaging." lDan 

sebagian llain llagi lberkata, l"Aku ltidak lakan ltidur ldi latas lkasurku." 

Mendengar lucapan-ucapan litu, lNabi lmemuji lAllah ldan lmenyanjung-Nya, 

kemudian lbeliau lbersabda: l"Ada lapa ldengan lmereka? lMereka lberkata lbegini 

dan lbegitu, lpadahal laku lsendiri lshalat ldan ljuga ltidur, lberpuasa ldan ljuga 

berbuka, ldan laku ljuga lmenikahi lbeberapa lwanita. lMaka lsiapa lyang lsaja yang 

membenci lsunnahku, lberarti lbukan ldari lgolonganku.” 

Justru sebaliknya Rasulullah menganjurkan seorang pemuda muslim yang 

telah mampu menikah, agar segera menikah, sebagaimana yang ditegaskan dalam 

sabda beliau: 

شَرlَْْيَا بَابِ،lْمَع  تَطَاعlَْْمَنlِْْالشَّ مlُْْاس 
ُ
ك بَاءَةlَْْمِن 

 
،lْال يَتَزَوَّج 

 
lْْفَل مْ lْوَمَن 

َ
تَطِعْ lْل هlِْْيسَ  ي 

َ
مِ؛lْفَعَل و  ْإِنَّهُْفlَْْبِالصَّ

lُْه
َ
 3وِجَاءٌ.lْل

“Wahai lpara lpemuda, lbarangsiapa ldi lantara lkalian ltelah lmampu luntuk 

menikah l(secara lfinansial ldan lfisik), lmaka lmenikahlah. lDan lbarangsiapa yang 

belum lmampu, lmaka lhendaklah lia lberpuasa, lkarena lpuasa litu ladalah ltameng 

(pengekang lnafsu).” 

Sehingga tidak dibenarkan dalam syari’at Islam orang tua atau wali untuk 

mempersulit pernikahan anaknya atau orang yang berada dalam wewenangnya 

apabila telah ada seorang muslim yang hendak melamarnya dan ingin menikahinya. 

                                                            
2 lHadits lShahih, ldiriwayatkan loleh lMuslim ldalam lShahih lMuslim l(no. l1405), ldari 

ljalur lAnas lbin lMalik lsecara lMarfu’. 
3 lHadits lShahih, ldiriwayatkan loleh lAl-Bukhari ldalam lShahih lal-Bukhari l(no. l5065), 

ldan lMuslim ldalam lShahih lMuslim l(no. l1016), ldari ljalur lAdiy lbin lHatim lsecara lMarfu’. 
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Rasulullah bersabda: 

ْْإِذَا م 
ُ
ْجَاءَك نَْْمَن  ضَو  قَهُْْدِينَهُْْتَر 

ُ
ن كِحُوهُ،ْوَخُل

َ
اْفَأ

َّ
واْإِل

ُ
عَل ْْتَف  ن 

ُ
نَةٌْْتَك ضِْْفِيْفِت  ر 

َ
أ
 
 4ادٌ.وَفَسَْْال

“Jika lseseorang ldatang lmelamar l(anak lperempuan ldan lkerabat) lkalian, 

sedang lkalian lridha lpada lagama ldan lakhlaknya, lmaka lnikahkanlah ldia. lJika 

tidak lkalian llakukan, lniscaya lakan lterjadi lfitnah ldi lmuka lbumi ldan 

kerusakan.” 

Namun Islam juga mengatur adab-adab khithbah (melamar), dan di antara 

perkara terlarang dalam melamar adalah melamar wanita dalam masa iddahnya, 

juga melamar wanita yang sudah dilamar oleh seorang muslim yang lain, dan kasus 

ini seringkali terjadi di masyarakat yang akibatnya menuai perselisihan dan 

perpecahan di antara kaum muslimin. 

Ibnu Qayyim Al-Jauziyah berkata: 

يُْالرسولْعنْالخطبةْعلىْخطبةْأخيه. ْنَه   5وقدْصحَّ

“Dan telah Shahih larangan Rasulullah mengenai seseorang yang meminang 

wanita di atas pinangan saudaranya.” 

Terkecuali pihak wanita yang belum memutuskan pilihannya, sebagaimana 

hal itu terjadi pada Fathimah binti Qais, dia menuturkan: 

ْ lْْبِن تlِْْفَاطِمَةlَْْعَن  :lْقَي س 
َ
تlُْْقَال تَب 

َ
lْْذَاكlَْْك :lْكِتَاب اlْفِيهَاlْمِن  ت 

َ
ن تlُْْقَال

ُ
دlَْْك lْْعِن  lْْرَجُل  ْبَنِيlْمِن 

l، زُوم 
قَنِيlْمَخ 

َّ
بَتَّةَ،lْفَطَل

 
تlُْْال

 
سَل ر 

َ
ىlْفَأ

َ
لِهlِْْإِل ه 

َ
تَغِيlْأ ب 

َ
فَقَةَ،lْأ وا:lْالنَّ

ُ
سlَْْفَقَال ي 

َ
كlِْْل

َ
نَاlْل ي 

َ
lْْنَفَقَةٌ،lْعَل

َ
ْفَقَال

lْ
ُ
ْ"lْوسلم:lْعليهlْاللlْصلىlْاللlِْْرَسُول lَْس ي 

َ
كlِْْل

َ
هِمْ lْل ي 

َ
كlِْْنَفَقَةٌ،lْعَل ي 

َ
ةُ.lْوَعَل عِدَّ

 
ىlْان تَقِلِيlْال

َ
م lِْْإِل

ُ
ْأ

l، اlْشَرِيك 
َ
سِكlِْْتَفُوتِينِيlْوَل :lْثُمl".ْlَّْْبِنَف 

َ
مlَّْْإِنl"ْlَّْْقَال

ُ
lْْأ lْْشَرِيك 

ُ
خُل هَاlْيَد  ي 

َ
وَتُهَاlْعَل مُهَاجِرِينlَْْمِنlَْْإِخ 

 
ْال

                                                            
4 lHadits lHasan, ldiriwayatkan loleh lAl-Tirmidzi ldalam lSunan lal-Tirmidzi l(no. l1085), 

ldari ljalur lAbu lHatim lAl-Muzani lsecara lMarfu’. 
5 lIbnu lQayyim lAl-Jauziyah ldalam lSyifa’ lal-Alil l(hlm. l161). 
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lَْين لِ أوَّ
 
ْ،lْال lْان تَقِلِيlى

َ
م lِْْاب نlِْْإِل

ُ
،lْأ تُوم 

 
lْْفَإِنَّهlُْْمَك

ٌ
lْْبَصَرُهُ،lْذَهَبlَْْقَدْ lْرَجُل تlِْْفَإِن  lْْوَضَع  ْثيَِابِكlِْْمِن 

l،ا ئ  مْ lْشَي 
َ
اlْيَرlَْْل ئ  :l".ْlْشَي  ت 

َ
مَّاlْقَال

َ
تُ،lْفَل

 
ل
َ
بُوlْمُعَاوِيَةlُْْخَطَبَنِيlْحَل

َ
مlِْْوَأ فَةَ،lْب نlُْْجَه  lْْحُذَي 

َ
lْْفَقَال

ُ
ْرَسُول

lِْْاللlْصلىlْاللlْعليهl:ْوسلمl"ْlا مَّ
َ
lْْمُعَاوِيَةُ،lْأ

ٌ
اlْفَعَائِل

َ
lْْل

َ
هlُْْمَال

َ
اl،ْlْل مَّ

َ
بُوlْوَأ

َ
،lْأ م  lْْفَإِنَّهlُْْجَه 

ٌ
اlْرَجُل

َ
ْل

lُْْيَضَعlُْْعَصَاهlْ ي نlَْْعَاتِقِهِ،lْعَن 
َ
ن تُمْ lْأ

َ
lْْأ سَامَةlَْْمِن 

ُ
نl"ْlَّْْزَي دْ lْب نlِْْأ

َ
هَاlْفَكَأ

َ
ل ه 

َ
رِهُواlْأ

َ
:lْذَلِكَ،lْك ت 

َ
اlْفَقَال

َ
ْل

lُْن كِح
َ
lْْأ

َّ
ذِيlْاإِل

َّ
يlْال هlِْْدَعَانِ ي 

َ
lْْإِل

ُ
هُ.lْوسلم،lْعليهlْاللlْصلىlْاللlِْْرَسُول حَت 

َ
 6فَنَك

"Aku lmenjadi listeri ldari lseorang llaki-laki ldari lbani lMahzum, lkemudian 

dia lmentalakku, lmaka laku lmengirim lutusan lkepada lkeluarganya luntuk lminta 

hak lnafkah, lnamun lmereka lberkata, l'Kamu ltidak llagi lmendapatkan lnafkah 

dari lkami!" lDan lRasulullah lshallallahu l'alaihi lwasallam lbersabda: l"Tidak lada 

kewajiban latas lmereka luntuk lmenafkahi lkamu, ldan lrampungkanlah lmasa 

iddahmu ldi ltempatnya lUmmu lSyarik, ldan ljangan llupa lkabari laku." Kemudian 

beliau lberkata, l"Sesungguhnya lsaudara llaki-lakinya lUmmu lSyarik ldari lorang-

orang lMuhajirin lsering lmengunjunginya, lmaka lpindahlah lke ltempat lIbnu 

Ummi lMaktum, lkarena ldia ladalah llaki-laki lbuta, ljika lkamu lmelepas 

pakainmu lmaka ldia ltidak lakan lmelihatnya." lFatimah lberkata, l"Tatkala laku 

sudah lhalal, lmaka lMu'awiyah ldan lAbu lJahm lbin lHudzaifah lmelamarku, 

maka lRasulullah lshallallahu l'alaihi lwasallam lbersabda: l"Mu'awiyah ladalah 

laki-laki lmiskin lyang ltidak lpunya lharta lbenda, lsedangkan lAbu lJahm ladalah 

laki-laki lyang ltidak lmenaruh ltongkat ldari lbahunya l(suka lmemukul latau 

terlalu lsibuk), lbagaimana ljika lkamu lmenikah ldengan lUsamah lbin lZaid?" l-

Namun lkeluarga lFatimah ltidak lsuka ljika lia lharus lmenikah ldengan lUsamah. 

Maka lFatimah lberkata, l"Aku ltidak lakan lmenikah lkecuali lyang lRasulullah 

shallallahu l'alaihi lwasallam ltelah lrekomendasikan, l' lmaka lFatimah lpun 

menikah ldengannya." 

                                                            
6 lHadits lShahih, ldiriwayatkan loleh lAhmad ldalam lMusnad lAhmad l(no. l27333), ldari 

ljalur lFathimah lBinti lQais lsecara lMarfu’. 
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Oleh sebab itu, Rasulullah telah menjelaskan larangan meminang wanita di 

atas pinangan seorang muslim yang lain jika mereka telah bersepakat untuk 

menikah dalam sabda-sabda beliau, hingga peminang pertama melepaskan 

pinangannya atau dia memberikan izin kepada peminang kedua atau ada penolakan 

dari pihak wanita. 

Qiwam Al-Sunnah Al-Ashbahani berkata: 

ذَنَْفِيهَاْ
 
ْيَأ ن 

َ
اْأ

َّ
بَتُهَا،ْإِل رِهِْخِط  ىْغَي 

َ
هُْبِالإِجَابَةِْحَرُمَْعَل

َ
ْل حَت  ْفَصَرَّ ة 

َ
رَأ ْخَطَبَْام  .مَن 

ُ
ل وَّ

َ
 7الأ

“Barangsiapa yang melamar seorang wanita dan wanita itu secara jelas 

menerima lamarannya, maka haram bagi orang lain untuk melamarnya, kecuali jika 

pelamar pertama memberi izin.” 

Bahkan larangan tersebut berdasarkan kesepakatan para ulama, termasuk 

empat imam madzhab, sebagaimana yang dijelaskan oleh Syaikhul Islam Ibnu 

Taimiyah: 

 .الأئمةْباتفاقْإليهْوركنواْالنكاحْإلىْأجيبْإذاْأخيهْخطبةْعلىْيخطبلاْيحلْللرجلْأنْ

 8ولهذاْاتفقْالأئمةْالأربعةْفيْالنصوصْعنهمْوغيرهمْمنْالأئمةْعلىْتحريمْذلك.

“Tidak diperbolehkan bagi seorang laki-laki untuk melamar di atas lamaran 

saudaranya jika lamaran tersebut telah diterima dan mereka telah sepakat untuk 

menikah, berdasarkan kesepakatan para imam.” 

Dia juga berkata: “Dan karena itulah para imam yang empat dalam teks-teks 

mereka, serta imam-imam lainnya, bersepakat atas keharaman hal tersebut.” 

Selayaknya selaku orang tua atau wali memberikan arahan yang baik dengan 

tidak ada unsur paksaan. Seorang wanita beristikharah dan berhak untuk 

menentukan pilihannya, karena yang menjalani rumah tangga adalah mereka. Dan 

meminang wanita di atas pinangan seorang muslim yang lain memang memiliki 

beberapa sisi buruk dan dampak negatif, di antaranya: 

1. Melanggar ajaran agama. 

                                                            
7 lQiwam lal-Sunnah lAl-Ashbahani ldalam lSyarah lShahih lal-Bukhari l(5/49). 
8 lIbnu lTaimiyah ldalam lAl-Fatawa lal-Kubra l(3/125, ldan l140). 
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Tindakan ini dilarang dalam Islam, sebagaimana disebutkan dalam 

hadits Nabi Muhammad. Juga melanggar hak saudara muslim yang telah lebih 

dulu meminang. 

2. Merusak hubungan persaudaraan. 

Dapat menimbulkan permusuhan dan kebencian antar sesama muslim 

dan merenggangkan ikatan ukhuwah islamiyah. 

3. Menimbulkan fitnah. 

Dapat memicu gosip dan prasangka buruk di Masyarakat dan berpotensi 

menciptakan konflik antara keluarga peminang pertama dan kedua. 

4. Menyakiti perasaan. 

Menyakiti hati peminang pertama yang telah memiliki harapan dan 

dapat menimbulkan kekecewaan dan patah hati. 

5. Merusak kepercayaan. 

Mengurangi rasa saling percaya antar sesama muslim dan berpotensi 

merusak reputasi peminang kedua di mata masyarakat. 

6. Memicu persaingan tidak sehat. 

Dapat mendorong praktik 'membeli' calon pasangan dengan materi dan 

mengesampingkan aspek kecocokan dan kebaikan dalam memilih pasangan. 

7. Mengganggu proses ta'aruf yang sedang berjalan. 

Mengintervensi proses pengenalan yang sedang dilakukan peminang 

pertama dapat membingungkan pihak yang dipinang dalam mengambil 

keputusan. 

8. Berpotensi memunculkan penyesalan di kemudian hari.  

Jika pernikahan terjadi, ada kemungkinan timbul rasa bersalah atau 

penyesalan, dan dapat mempengaruhi keharmonisan rumah tangga di masa 

depan. 

9. Mencerminkan akhlak yang kurang baik. 

Menunjukkan sikap tidak menghargai hak orang lain, dan 

mencerminkan sifat egois dan kurang bertanggung jawab. 

10. Dapat memicu balasan serupa. 
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Membuka peluang orang lain melakukan hal yang sama di kemudian 

hari, dan berpotensi menciptakan budaya 'saling menyerobot' dalam 

masyarakat. 

Namun, hal itu tidak banyak diketahui oleh kaum muslimin, sehingga tesis 

ini berupaya membahasnya dengan terperinci dan menyeluruh. Berikut di antara 

hadits-hadits larangan yang dijadikan sebagai landasan pokok bahasan dalam 

penelitian ini: 

Hadits pertama: 

عِْ ىْبَي 
َ
ْعَل

ُ
جُل ْالرَّ ْيَبِيعُ ا

َ
اْتنََاجَشُوا،ْوَل

َ
،ْوَل ْلِبَاد  ْحَاضِرٌ ْيَبِيعَ ن 

َ
ْالِلْصلىْاللْعليهْوسلمْأ

ُ
ْرَسُول نَهَى

اْ
َ
خِيهِ،ْوَل

َ
طُبُْأ ىْيَخ 

َ
بَةِْْعَل خِيهِ،ْخِط 

َ
اْأ

َ
ْْوَل

ُ
ل
َ
أ ةُْْتسَ 

َ
أ مَر 

 
اقَْْال

َ
تِهَْْطَل خ 

ُ
ْمَاْفِيْإِنَائِهَااْأ

َ
فَأ
 
 لِتَك

“Rasulullah lshallallahu l'alaihi lwasallam lmelarang lorang lkota lmenjual 

untuk lorang ldesa, ldan lmelarang lmeninggikan lpenawaran lbarang l(yang sedang 

ditawar lorang llain ldengan lmaksud lmenipu), ldan lmelarang lseseorang membeli 

apa lyang ldibeli l(sedang lditawar) loleh lsaudaranya, lmelarang lpula lseseorang 

meminang l(wanita) lpinangan lsaudaranya lmuslim ldan lmelarang lseorang 

wanita lmeminta lsuaminya lagar lmenceraikan listeri llainnya l(madunya) ldengan 

maksud lperiuknya lsajalah lyang ldipenuhi l(agar lbelanja ldirinya llebih banyak).” 

 

Hadits Kedua: 

ْ، ض  عِْبَع  ىْبَي 
َ
ْعَل م 

ُ
ضُك ْبَع  اْيَبِع 

َ
ال

َ
ْْوَل طُب  مْ ْيَخ 

ُ
ضُك ىْبَع 

َ
بَةِْْعَل ْْخِط  ض   بَع 

“Janganlah lsebagian lkalian lmembeli lbarang lyang ltelah lditawar, ldan 

janganlah lsebagian lkalian lmeminang lwanita lyang ltelah ldipinang.” 

 

Hadits Ketiga: 

بَةِْ ىْخِط 
َ
طُبَْعَل اْيَخ 

َ
خِيهِ.ْوَل

َ
عِْأ ىْبَي 

َ
تَاعَْعَل ْيَب  ن 

َ
مِنِْأ مُؤ 

 
ْلِل

ُّ
ل اْيَحِ

َ
مِنِ.ْفَل مُؤ 

 
خُوْال

َ
مِنُْأ مُؤ 

 
خِيهِْال

َ
 يَذَرَْْحَتَّىْأ
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“Orang Mukmin adalah saudara Mukmin lainnya, maka tidak halal bagi 

seorang Mukmin membeli barang yang telah dibeli (dipesan) saudaranya, dan tidak 

halal meminang pinangan saudaranya sebelum ditinggalkan.” 

Hadits-hadits larangan tersebut pertama kali penulis temukan dalam Kitab-

kitab Mashadir Tsanawiyah dengan tanpa sanad dan masih membutuhkan 

penelitian kembali, di antaranya: 

1. Riyadh al-Afham fiSyarah Umdah al-Ahkam, karya Abu Hafsh Umar bin 

Ali Al-Iskandari (4/373). 

2. Riyadhu al-Shalihin, karya Abu Zakariya Al-Nawawi (no. 1778, 1779, dan 

1780). 

3. Al-Muharrar fi al-Fiqh Madzhab al-Imam Ahmad bin Hanbal, karya 

Abdussalam Abu Al-Barakat Al-Harrani (2/14). 

4. Jami’ al-Usul fi Ahadits al-Rassul, karya Majduddin Abu Al-Sa’adat Al-

Mubarak bin Muhammad Al-Syaibani Ibnu Al-Atsir (no. 359). 

5. Dzakhiratu al-Huffazh, karya Abu Al-Fadhl Muhammad bin Thahir Al-

Syaibani Ibnu Al-Qaisarani (no. 6269). 

6. Dalil al-Falihin, karya Muhammad bin Ali binMuhammad bin Allan Al-

Bakri Al-Shadiqi (no. 1778). 

7. Husnu al-Tanbih Lima Warada fi al-Tasybih, karya Najmuddin Al-Ghaziy 

(9/265). 

8. Risalah fi al-Fiqh al-Muyassar, karya Shalih bin Ghanim bin Abdillah Al-

Sadlan (hlm. 123). 

9. Shahih Fiqih al-Sunnah, karya Abu Malik Kamal bin Al-Sayyid Salim 

(3/113). 

10. Muqaddimat al-Nikah, karya Muhammad bin Abdul Aziz Al-Sudaisi (hlm. 

232). 

Hadits-hadits tersebut penulis jadikan sebagai pokok bahasan dalam 

pembahasan tesis ini, disebabkan oleh banyak faktor, di antaranya: 

1. Hadits-hadits tersebut membutuhkan penelitian kembali, baik dari sisi 

keabsahan, kandungan maupun problematika pemahamannya, mengingat 

perkara tersebut tidak banyak diketahui oleh kaum muslimin. 
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2. Banyaknya kasus kawin berebut pasangan yang terjadi di tengah 

masyarakat, sehingga menuntut adanya bimbingan dan penyuluhan dari 

tokoh-tokoh agama mengenai adab dan hukumnya. 

3. Menikah merupakan ibadah sehingga harus memperhatikan landasan dan 

ketentuannya sesuai dengan al-Qur’an dan al-Sunnah, sebagai pedoman 

setiap ibadah kaum muslimin. 

4. Dibutuhkan penjelasan mendalam mengenai larangan tersebut, apakah 

sifatnya mutlak, ataukah larangan tersebut hanya untuk mereka yang telah 

bersepakat menikah, hal ini membutuhkan penjelasan lebih terperinci. 

5. Pembahasan ini diharapkan dapat menjadi solusi bagi polemik dan 

perselisihan yang terjadi di tengah kaum muslimin akibat berebut 

pasangan. 

6. Harus ada perbaikan adab-adab meminang seorang wanita di masyarakat, 

sebagai acuan bagi pasangan yang hendak menikah maupun orang tua dan 

wali yang akan menikahkan putra-putri serta kerabatnya. 

7. Penelitian dan pembahasan mengenai larangan meminang wanita di atas 

pinangan seorang muslim belum banyak dibahas secara akademisi 

mengenai hal ini baik dari sisi riwayah maupun dirayahnya, serta fahmu 

al-Haditsnya, sehingga harus dilakukan penelitian yang menyeluruh. 

Dari beberapa faktor pendorong dan paparan tersebut maka pembahasan 

dalam hal ini sangat penting dan harus dilakukan verifikasi ulang atau penelitian 

kembali terhadap riwayat-riwayat Hadits tersebut, guna diketahui sumber dan 

keabsahannya, demikian juga harus dilakukan perbandingan lafazh-lafazhnya, 

sehingga dapat disimpulkan lafazh yang benar dari seluruh riwayatnya, juga agar 

didapatkan pendapat yang rajih dari yang marjuh-nya, karena perkara ini 

mempengaruhi peribadahan seseorang muslim. 

Sehingga jika telah diketahui keabsahan riwayat-riwayat tersebut baik dari 

sisi sanad maupun matannya, maka dapat ditarik Istinbath al-Ahkam dengan 

mengacu pada interpretasi serta penjelasan para Syurah al-Hadits yang diharapkan 

dapat memberikan penjelasan dengan pemahaman yang benar, sehingga kaum 
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muslimin dapat melandasi ibadah dan amaliah mereka dengan landasan yang benar 

pula. 

Dari uraian di atas maka penulis memfokuskan dan membatasi penelitian ini 

dengan menganalisa serta melakukan verifikasi terhadap keabsahan riwayat-

riwayat tersebut dengan menjelaskan bagaimana keabsahannya, untuk selanjutnya 

menjelaskan fawa’id dari kandungannya, problematika pemahamannya, dan 

penerapannya serta implikasinya. 

Oleh sebab itu penelitian ini penulis beri judul: “Petunjuk Nabawi 

Mengenai Larangan Meminang Wanita Yang Telah Dipinang Seorang 

Muslim dan Implikasinya Terhadap Adab-adab Khithbah dalam Masyarakat 

Muslim (Sebuah Analisa Fahmu al-Hadits)”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Adapun lpermasalahan lyang ldijadikan lsebagai lbahan lpenelitian ldi 

antaranya: 

1. Bagaimana lkeabsahan lHadits llarangan lmeminang lwanita lyang ltelah 

dipinang lseorang lmuslim? 

2. Bagaimana lkandungan ldan lproblematika lpemahaman lHadits larangan 

meminang lwanita lyang ltelah ldipinang lseorang lmuslim? 

3. Bagaimana lFawa’id ldan lHikmah lHadits llarangan lmeminang lwanita 

yang ltelah ldipinang lseorang lmuslim? 

4. Bagaimana lmetode lfahmu lal-Hadits ldalam lmemahami llarangan 

meminang lwanita lyang ltelah ldipinang lseorang lmuslim? 

5. Bagaimana limplikasinya lterhadap lperbaikan ladab-adab lkhithbah 

dalam lmasyarakat lmuslim? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan lpermasalahan ldi latas, lmaka ltujuan ldari lpenelitian lini 

adalah: 

1. Untuk lmenjelaskan lkeabsahan lHadits llarangan lmeminang lwanita 

yang ltelah ldipinang lseorang lmuslim. 
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2. Untuk lmenjelaskan lkandungan ldan lproblematika lpemahaman lHadits 

larangan lmeminang lwanita lyang ltelah ldipinang lseorang lmuslim. 

3. Untuk lmenjelaskan lFawa’id ldan lHikmah lHadits llarangan lmeminang 

wanita lyang ltelah ldipinang lseorang lmuslim. 

4. Untuk lmenjelaskan lmetode lfahmu lal-Hadits ldalam lmemahami 

larangan lmeminang lwanita lyang ltelah ldipinang lseorang lmuslim. 

5. Untuk lmenjelaskan limplikasinya lterhadap lperbaikan ladab-adab 

khithbah ldalam lmasyarakat lmuslim. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Secara Teoritis: Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjelaskan dan 

memberikan pengetahuan ilmiah terhadap pengembangan teori studi 

Hadits terutama tentang kehujjahan Hadits berdasarkan metode syarh al-

Hadits dan fahmu al-Sunnah dan teori Takhrij yang disertai dengan 

Dirasah al-Asanid. Hal ini sangat penting karena dapat menentukan 

otentisitas, validitas, dan aplikasi Hadits dalam berbagai aspek kehidupan. 

2. Secara Praktis, memperdalam dan memperluas khazanah Islamiyah 

khususnya dibidang Hadits yang berkenaan dengan Petunjuk nabawi 

mengenai larangan meminang wanita yang telah dipinang seorang 

muslim, secara konseptual dan praktis, sekaligus menunjukkan 

bagaimana keabsahanya secara riwayah dan dirayah, serta menjelaskan 

implikasinya terhadap perbaikan adab-adab khithbah dalam masyarakat 

muslim, sehingga mereka dapat menentukan rujukan serta landasan yang 

benar dalam amaliah dan peribadahan mereka. 

 

E. Signifikansi Penelitian 

Mengenai lsignifikansi lpenelitian, lada lbeberapa lhal lyang lpenulis lharapkan 

dari lpenyusunan ltesis lini lyaitu: 

1. Fokus lpenelitian: lmenganalisis lkeabsahan lHadits ldan lFahmu lal-

Hadits, lterkait lpetunjuk lnabawi lmengenai llarangan lmeminang wanita 

yang ltelah ldipinang lseorang lmuslim, lmaka lpenulis lmenggunakan 
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kaidah ltakhrij, lTashhih lsanad ldan lrawi luntuk lmengetahui ladanya 

variasi lpenilaian lrawi ldalam lsanad lserta lkaidah lTathbiq luntuk 

menentukan lHadits lMa’mul lbih ldan lGhair lMa’mul lbih. lHal lini 

sangatlah lpenting lsebagai lpedoman latau ldasar ldari lpengamalan suatu 

Hadits. lDengan lpenerapan lkaidah litu, lakan ldidapatkanlah lsuatu 

Hadits lyang lmemiliki lsanad ldan lmatan lyang llebih lutama luntuk 

dijadikan ldasar lpijakan lsebuah lamalan. 

2. Etika Sosial dalam Islam: Penelitian ini menekankan pentingnya etika 

sosial dalam masyarakat Muslim, khususnya dalam konteks pernikahan 

dan lamaran. Hal ini menunjukkan bahwa Islam tidak hanya mengatur 

ibadah ritual, tetapi juga interaksi sosial. 

3. Pencegahan Konflik: Aturan ini bertujuan untuk mencegah konflik antar 

individu dalam masyarakat. Dengan melarang seseorang melamar di atas 

lamaran orang lain yang telah diterima, potensi perselisihan dan 

persaingan tidak sehat dapat diminimalisir. 

4. Penghormatan terhadap Kesepakatan: Penelitian ini menekankan 

pentingnya menghormati kesepakatan yang telah dibuat. Jika sebuah 

lamaran telah diterima, itu dianggap sebagai semacam perjanjian yang 

harus dihormati oleh pihak lain. 

5. Konsensus Ulama: Fakta bahwa empat imam mazhab utama dan ulama 

lainnya sepakat tentang hal ini menunjukkan signifikansi aturan tersebut 

dalam hukum Islam. Konsensus seperti ini sering dianggap sebagai 

sumber hukum yang kuat dalam yurisprudensi Islam. 

6. Fleksibilitas Hukum Islam: Adanya pengecualian (izin dari pelamar 

pertama) menunjukkan fleksibilitas dalam hukum Islam, yang 

memungkinkan adaptasi terhadap situasi khusus. 

7. Perlindungan Hak Individu: Aturan ini melindungi hak pelamar pertama 

dan wanita yang dilamar, memberikan mereka kesempatan untuk 

mempertimbangkan lamaran tanpa gangguan dari pihak ketiga. 

8. Relevansi Kontemporer: Meskipun aturan ini berasal dari masa lalu, 

penelitian tentang hal ini tetap relevan dalam konteks modern, terutama 
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dalam masyarakat Muslim yang masih memegang teguh nilai-nilai 

tradisional dalam proses perjodohan dan pernikahan. 

9. Dasar untuk Hukum Keluarga Islam: Pembahasan ini menjadi salah satu 

dasar dalam pengembangan hukum keluarga Islam yang lebih luas, yang 

mengatur berbagai aspek pernikahan dan hubungan keluarga. 

10. Sebagai salah satu refrensi dalam Istinbath al-Ahkam dan solusi bagi 

kasus-kasus berebut pasangan yang terjadi di masyarakat, sehingga 

diharapkan bisa menjadi acuan dalam memahami dan mempraktikkan 

nash-nash Syari’ah dan mampu memberikan implikasi terhadap 

perbaikan adab-adab khithbah dalam masyarakat muslim. 

F. Kerangka Pemikiran 

1. Kaidah Keabsahan Hadits 

Untuk memastikan keberadaan serta keaslian sebuah hadis, dapat diterapkan 

metode yang dikenal sebagai takhrij lal-hadits. 

Metode lTakhrij lal-Hadits ladalah: 

ْ ثْفِي  حَدِي 
 
ىْمَوضِعِْال

َ
ةْعَل

َ
ل
َ
لا لحَاجَة.الدَّ

 
دَْا تَبَتهْعِن  ْبيََانْمَر  هُْبِسَنَدِهِْثُمَّ رَجَت  خ 

َ
تِىْأ

َّ
ةْال لِيَّ ص 

َ
لأ
 
  9مَصَادِرِهِْا

“Mengeluarkan lHadits ldari lsumber laslinya lyang ltelah ldiriwayatkan 

dengan lsanadnya loleh lpara lmuhadditsin ldan ldiberikan lpenjelasan lmengenai 

martabat latau lderajat lHadits-nya lsesuai ldengan lkeperluan.” 

Setelah itu, hadis tersebut dikumpulkan secara lengkap beserta matan, sanad, 

dan para perawinya. Tahapan berikutnya adalah melakukan proses tashih (penilaian 

kesahihan) dan i‘tībār (pembandingan jalur periwayatan). 

Hadis lsebagai lsumber lajaran lIslam lkedua lsetelah lal-Qur’an memerlukan 

verifikasi lyang lketat lagar lkeasliannya ldapat ldipertanggungjawabkan. lOleh 

karena litu, ldalam lpenelitian lini, lpenulis lmenggunakan lkerangka lteori lkritik 

sanad ldan lmatan lsebagai llandasan luntuk lmenilai lvaliditas lsebuah lhadis, 

sehingga dapat diyakini bahwa hadis tersebut benar-benar bersumber dari 

Rasulullah. 

                                                            
9Abu lHafsh lMahmud lThahhan, lUshul lal-Takhrij lwa lDirasah lal-Asanid, l(Al-Riyadh l: 

lMaktabah lal-Ma’arif. l1417 lH), lcet. lke-3, lhlm. l10. 



14 

 

 

Penelitian terhadap hadis merupakan suatu keharusan yang tidak dapat 

diabaikan. Hal ini terbukti dengan adanya kajian terhadap hadis yang telah 

berlangsung sejak abad pertama Hijriah hingga masa kini. Bahkan, yang terlibat 

dalam penelitian ini bukan hanya para sarjana Muslim, tetapi juga para peneliti non-

Muslim yang memiliki ketertarikan atau kepentingan tertentu untuk memahami 

hadis. 

Metode sanad dan kritik sanad merupakan salah satu faktor utama yang 

menjaga keabsahan hadis, sekaligus menjadi kekhasan umat Islam yang tidak 

dimiliki oleh umat-umat lain. Hal ini ditegaskan dalam perkataan masyhur 

‘Abdullah bin Mubarak (wafat tahun 181 H) bahwa sanad adalah bagian integral 

dari agama. 

ْشَاءَْمَاْشَاءَْ ْمَن 
َ
قَال

َ
نَادُْل إِس 

 
اْال

َ
ل و 
َ
ينِْوَل ْالد ِ نَادُْمِن  إِس 

 
  10.ال

“Sanad litu lmerupakan lbagian ldari lagama. lSeandainya ltidak lada lsanad, 

niscaya lsiapa lsaja lakan lberkata lmenurut lapa lyang ldikehendakinya.” 

Menurut Al-Nawawi, penerimaan atau penolakan suatu hadis sepenuhnya 

bergantung pada kualitas sanad. Jika sanadnya sahih, hadis dapat diterima, 

sedangkan jika sanadnya tidak sahih, hadis itu harus ditinggalkan. Ia bahkan 

menggambarkan hubungan antara hadis dan sanad seperti seekor hewan yang 

bergantung pada kakinya, keduanya memiliki keterikatan yang tidak dapat 

dipisahkan.11 

Para ulama ahli hadis hanya menerima hadis yang memiliki sanad, karena 

bagi mereka keberadaan sanad adalah syarat mutlak. Sikap ini telah mereka 

terapkan sejak munculnya penyebaran kebohongan yang disandarkan atas nama 

Nabi. 

Seorang tabi’in bernama Muhammad bin Sirin, yang wafat pada tahun 110 

Hijriah, pernah menyampaikan sebuah perkataan penting. 

                                                            
10Muslim lAl-Naisaburi, lMuqaddimah lShahîh lMuslim, ljil. l1, lhlm. l12 
11Al-Nawawi, lShahih lMuslim lbi lSyarah lImam lan-Nawawi, l(Beirut: lDar lal-Kutub lal-

‘Ilmiyah. l1424 lH), lcet. lke-2, ljil. l1, lhlm. l88. 
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نَاْرِْ
َ
واْل واْسَمُّ

ُ
نَةُْقَال فِت 

 
ْال مَّاْوَقَعَت 

َ
نَادِْفَل إِس 

 
ْال ونَْعَن 

ُ
ل
َ
أ ونُواْيسَ 

ُ
ْيَك م 

َ
ْل
َ
ْاب نِْسِيرِينَْقَال ظَرُْعَن  ْفَيُن  م 

ُ
ك
َ
جَال

خَذُْحَدِيثُهُمْ  اْيُؤ 
َ
بِدَعِْفَل

 
لِْال ه 

َ
أ ىْ
َ
ظَرُْإِل ْوَيُن  خَذُْحَدِيثُهُم  ةِْفَيُؤ  نَّ لِْالسُّ ه 

َ
أ ىْ
َ
 12إِل

“Para lulama lhadits ltadinya ltidak lmenanyakan ltentang lsanad, ltetapi 

tatkala lterjadi lfitnah, lmereka lberkata, l‘Sebutkan lkepada lkami lnama lrawi-

rawimu, lbila ldilihat lyang lmenyampaikannya lAhlus lSunnah, lmaka lhaditsnya 

diterima, ltetapi lbila lyang lmenyampaikannya lahlul lbid’ah, lmaka lhaditsnya 

ditolak.” 

Sejak lsaat litu, lpara lulama lmulai lmeneliti ldengan lcermat lsetiap lsanad 

yang lsampai lkepada lmereka. Jika suatu hadis memenuhi syarat-syarat hadis sahih 

atau hasan, mereka menerimanya sebagai hujjah. Sebaliknya, jika syarat-syarat 

tersebut tidak terpenuhi, hadis itu akan mereka tolak. 

Para ulama ahli hadis sepakat bahwa hadis yang dapat diterima, atau dikenal 

sebagai hadis maqbul, adalah hadis yang memiliki kualitas sahih atau minimal 

hasan. Sebuah hadis dikategorikan sahih apabila memenuhi sejumlah kriteria 

tertentu. 

a. Pertama, sanadnya harus bersambung. Syarat ini secara otomatis 

mengecualikan hadis-hadis seperti munqathi’, mu‘dhal, mu‘allaq, mudallas, 

dan jenis-jenis lainnya yang tidak memenuhi kriteria kesinambungan 

(ittishal) sanad. 

b. Kedua, para perawinya harus memiliki sifat adil. Yang dimaksud dengan adil 

adalah pribadi yang lurus dalam beragama, berakhlak baik, serta terbebas dari 

perilaku fasik maupun hal-hal yang dapat merusak kehormatan dirinya. 

c. Ketiga, para perawinya harus memiliki sifat dhabith. Dhabith berarti perawi 

yang benar-benar teliti dan sadar ketika menerima hadis, memahami isi yang 

didengarnya, serta mampu menjaga hafalan hingga menyampaikannya 

kepada orang lain. Artinya, lperawi lharus lhafal ldan lmemahami lapa lyang 

diriwayatkannya ljika lia lmeriwayatkan lsecara lhafalan, latau lmenjaga 

                                                            
12Muslim lAl-Naisaburi, lMuqaddimah lShahîh lMuslim, ljil. l1, lhlm. l34 
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catatan ltulisannya ldari lperubahan, lkesalahan, latau lpenambahan ljika lia 

meriwayatkan lmelalui ltulisan. lSyarat lini lotomatis lmengecualikan 

periwayatan ldari lperawi lyang lpelupa latau lsering lsalah. 

d. Keempat, lhadis lyang ldiriwayatkan ltidak lboleh lmengandung lunsur 

syudzudz. Syudzudz di sini berarti adanya penyimpangan yang dilakukan oleh 

perawi tsiqat terhadap riwayat yang disampaikan oleh perawi lain yang 

kekuatan hafalan dan ketelitiannya lebih unggul darinya. 

e. Kelima, hadis yang diriwayatkan harus terhindar dari adanya ‘illat qadihah 

atau cacat yang merusak keabsahannya. Contohnya termasuk menjadikan 

hadis yang seharusnya maushul sebagai mursal, menyambung sanad yang 

sebenarnya terputus, atau menaikkan status hadis mauquf menjadi marfu‘, 

serta bentuk-bentuk cacat serupa lainnya.13 

Kritik matan hadis merupakan tahapan lanjutan setelah kritik sanad 

dilakukan. Kajian ini menjadi sebuah konsekuensi logis yang tidak dapat diabaikan. 

Baik kritik sanad maupun kritik matan merupakan dua metode yang sudah mapan 

untuk menentukan kualitas sebuah hadis. Keduanya berjalan seiring karena sama-

sama berperan dalam membersihkan hadis dari berbagai kemungkinan kekeliruan. 

Kritik sanad berfokus pada penilaian validitas dan kapasitas perawi, termasuk 

tingkat ketakwaan, intelektualitas, serta mata rantai periwayatan. Sementara itu, 

kritik matan menelaah isi atau materi hadis, meneliti apakah ada kejanggalan dari 

segi bahasa, pertimbangan rasional, atau apakah maknanya bertentangan dengan 

nash sahih lainnya. 

2. Kaidah Fahmu al-Hadits 

Dalam memahami matan hadis, penting untuk memperhatikan kaidah-kaidah 

(qawa’id) dan ketentuan-ketentuan (dhawabith) yang telah dirumuskan oleh para 

ulama. Hal ini dilakukan agar pemahaman yang diperoleh terhadap suatu hadis 

menjadi tepat dan benar. Berikut adalah beberapa kaidah yang dimaksud. 

                                                            
13 lIbnu lShalah, lUlûm lal-Hadîts, lhlm. l10. lIbnu lJama‘ah, lal-Manhal lal-Rawi, lhlm. l33. 

lMula l‘Ali lal-Qari, lSyarh lNukhbah lal-Fikr, lhlm. l31. lAl-Nawawi ldalam l lIrsyad lThullab lal-

Haqaiq, ljil. l1, lhlm. l10. lIbnu lKatsir, lIkhtishar l‘Ulum lal-Hadits, lhlm. l22. lAl-Sakhawi, lFath 

lal-Mughits, ljil. l1, lhlm. l17. 



17 

 

 

a. Pertama, mendahulukan pemahaman hadis yang memiliki dukungan atau 

keselarasan dengan al-Qur’an.  

b. Kedua, lmenghimpun lhadis-hadis lyang lmemiliki lkesamaan llafaz latau 

makna, llalu lmenarik lsatu lkesimpulan ldarinya. l 

c. Ketiga, mencari titik penyelarasan di antara hadis-hadis yang tampak 

bertentangan.  

d. Keempat, menelusuri riwayat hadis berdasarkan urutan waktu, dengan 

memperhatikan hukum nasikh dan mansukh.  

e. Kelima, memahami hadis melalui pengetahuan tentang asbab al-wurud 

atau latar belakang turunnya hadis.  

f. Keenam, mengenali makna dari istilah atau kata-kata gharib dalam hadis. 

g. Ketujuh, memahami hadis sesuai dengan pemahaman para sahabat. 

h. Kedelapan, lmerujuk lkepada lkitab-kitab lsyarah lhadis lyang ldiakui 

dan lmemiliki lotoritas.14 

3. Kaidah Syarah Hadits Mawdhu’i 

Dalam lhal lpenjelasan lhadis l(syarah), lpenulis lmenggunakan lmetode 

syarah lmaudhu’i. lIstilah lini lberasal ldari lkata lal-maudhu’ lyang lberarti ltopik 

atau lpokok lbahasan. lSecara lsemantik, lsyarah lmaudhu’i lberarti lmenjelaskan 

hadis lberdasarkan ltema latau ljudul ltertentu lyang ltelah lditentukan lsebelumnya. 

Dalam lpenerapannya, lsejumlah lhadis ldikumpulkan, llalu lldikaji llsecara 

mendalam lldari llberbagai llaspek lyang llberkaitan. lSeluruh lpenjelasan ldisusun 

secara lrinci ldan lmenyeluruh, ldilengkapi ldengan ldalil latau lfakta lyang ldapat 

dipertanggungjawabkan lsecara lilmiah, lbaik lyang lbersumber ldari lal-Qur’an, 

hadis, lmaupun ldari largumentasi lrasional. 

Adapun dalam penerapan metode ini, terdapat sejumlah langkah yang dapat 

ditempuh untuk melaksanakannya secara sistematis, sebagai berikut: 

a. Pertama, menentukan terlebih dahulu masalah atau topik yang akan 

dibahas.  

                                                            
14Anis lbin lAhmad lbin lThahir, l(Dosen lPasca lSarjana lFakultas lHadits lUniversitas 

lMadinah, lKerajaan lSaudi lArabia), lDhawabith lMuhimmah lLihusni lFahmi lal-Sunnah, l(Jeddah 

l: lHusnu lSalim. l1420 lH), lcet. lke-1. 
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b. Kedua, membahas hubungan dan keterkaitan hadis-hadis yang berada 

dalam satu tema yang dimaksud.  

c. Ketiga, meneliti setiap kata dan kalimat yang digunakan dalam hadis 

tersebut, lalu mengkajinya dari aspek budaya, bahasa, dan hal-hal lain 

yang relevan.  

d. Keempat, menjelaskan serta memisahkan hadis-hadis berdasarkan 

kualitasnya.  

e. Kelima, mengumpulkan pokok-pokok pemikiran yang terkandung dalam 

setiap hadis.  

f. Keenam, menyusun pembahasan dalam kerangka yang sistematis, 

dilengkapi dengan outline yang mencakup seluruh sisi dari tema yang 

diangkat. 

Adapun beberapa keunggulan dari metode ini antara lain sebagai berikut: 

a. Pertama, metode ini diperkirakan mampu menjawab tantangan zaman. 

Perubahan zaman merupakan sunnatullah yang tidak bisa dihindari, dan 

semakin maju zaman, semakin kompleks pula persoalan yang dihadapi 

masyarakat. Dengan model pensyarahan ini, pemahaman terhadap 

masalah dapat diperoleh secara menyeluruh karena seluruh hadis yang 

berkaitan dengan isu tersebut disajikan, sehingga tidak muncul 

kontradiksi dengan hadis lain.  

b. Kedua, metode ini bersifat praktis dan sistematis, memudahkan 

pemahaman atas suatu masalah karena tersusun berdasarkan tema-tema 

tertentu.  

c. Ketiga, metode ini memunculkan sikap yang dinamis dan fleksibel dalam 

pensyarahan hadis, sebab dengan menyajikan hadis-hadis yang terkait 

satu masalah, masih tersedia ruang untuk berijtihad sesuai kebutuhan 

zaman.  

d. Keempat, metode ini menyajikan semua hadis yang berkaitan dengan 

suatu persoalan, sehingga pemahaman yang diperoleh menjadi utuh dan 
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tidak terpotong-potong sebagaimana yang sering terjadi pada metode 

tahlili.15 

Jika semua hal tersebut telah dipahami dengan baik, maka akan semakin jelas 

pula bagaimana hadis itu dapat diterapkan secara nyata dalam kehidupan sehari-

hari. 

 

G. Langkah-langkah Penelitian 

1. Metode Penelitian 

Penelitian lini lpada ldasarnya lmenggunakan lpendekatan lkualitatif, ldi 

mana lseluruh lproses ldilakukan ldalam lsituasi lyang lbersifat lalamiah l(natural 

setting) l16 ldengan lmengandalkan lkajian lkepustakaan l(library lresearch), lbaik 

secara lsebagian lmaupun lmenyeluruh.17 Dalam menggali data yang diperlukan, 

penulis menerapkan teknik analisis isi (content analysis), yakni metode untuk 

menghimpun dan menganalisis makna yang terkandung dalam sebuah teks, yang 

kemudian disajikan lsecara ldeskriptif ldan lanalitis. lSementara litu, luntuk laspek-

aspek lyang lberkaitan llangsung ldengan lhadis, lpenelitian lini lmenggunakan 

pendekatan ltakhrij, lsyarah, ldan lkritik lhadis.18 

2. Jenis Data 

Jenis ldata lyang ldigunakan ldalam lpenelitian lini ladalah ldata lkualitatif 

yang lberkaitan ldengan lsyarah ldan lkritik lmelalui lmetode ltakhrij lhadis ltentang 

petunjuk lnabawi lmengenai llarangan lmeminang lwanita lyang ltelah ldipinang 

oleh lseorang lmuslim, termasuk pula data yang membahas implikasinya terhadap 

adab-adab khithbah dalam masyarakat muslim. Data yang dimaksud mencakup 

informasi mengenai validitas dan keotentikan hadis tersebut, kehujjahannya dari 

                                                            
15Abdul lAl-Hay lAl-Farmawiy, lAl-Bidayah lfi lal-Tafsir lal-Maudhu’i, l(tt l: lMatba’ah lal-

Hadharah lal-Arabiyyah. l1977 lM), lhlm. l100-120. 
16Sugiyono, llMetode llPenelitian llPendidikan: llPendekatan llKuantitatif, llKualitatif lldan 

lR&D, ll(Bandung ll: llAlfabeta, ll2010 llM), llcet. llke-10, llhlm. ll14. 
17Prasetya llIrawan, llLogika lldan llProsedur llPenelitian, llPengantar llTeori lldan 

llPanduan lPraktis llPenelitian llSosial llbagi llMahasiswa lldan llPeneliti llPemula, ll(Jakarta ll: 

llSTIA-LAN, ll2000 lM), llcet. llke-1, llhlm. ll65. 
18Bambang llPrasetyo lldan llLina llMiftahul llJannah, llMetode llPenelitian llKuantitatif: 

llTeori ldan llAplikasi, ll(Jakarta ll: llPT. llRaja llGrafindo llPersada, ll2008 llM), llEd. ll1, llhlm. 

ll167. 
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sisi kualitas dan kedalaman telaahnya (ta’ammul), hukum-hukum yang dapat 

ditetapkan, serta hikmah-hikmah yang dapat diambil darinya. Selain itu, penelitian 

ini juga mengkaji problematika pemahaman hadis ini di kalangan para ulama dan 

aplikasinya dalam kehidupan beragama maupun bermasyarakat. Data kualitatif ini 

diperoleh melalui literatur atau ldokumen ltertulis, lbaik lyang lsecara llangsung 

maupun ltidak llangsung lterkait ldengan lpokok lpermasalahan lpenelitian. 

3. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu sumber ldata 

utama ldan lsumber ldata lpenunjang. lSumber ldata lutama ladalah ldata lyang 

secara llangsung lmemberikan linformasi lkepada lpeneliti lsebagai lpengumpul 

data.19 lDalam lpenelitian lini, lsumber ldata lprimer ldiperoleh ldari lkitab-kitab al-

Mashadir lal-Ashliyyah, lkitab-kitab lsyarah ldan lfann, lserta lkitab-kitab 

pendukung seperti Mu‘jam al-Mufahras dan Rijal al-Hadits, juga berbagai literatur 

lain yang berkaitan dengan takhrij hadis, syarah hadis, dan kritik hadis. Sebagian 

data juga diambil dari program digital seperti CD Maktabah Syamilah dan CD 

Kutub al-Tis‘ah. 

Sementara itu, sumber ldata lpenunjang ladalah lsumber-sumber lyang ltidak 

secara llangsung lmemberikan linformasi lkepada lpeneliti lsebagai lpengumpul 

data.20 lSumber ldata lsekunder lterdiri ldari lkitab-kitab lmaupun lbuku-buku lyang 

memiliki relevansi dengan topik tentang petunjuk nabawi mengenai larangan 

meminang wanita yang telah dipinang oleh seorang muslim, serta implikasinya 

terhadap adab-adab khithbah dalam kehidupan masyarakat muslim. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam lproses lpengumpulan ldata lyang ldiperlukan, lpenulis lmenggunakan 

metode ldokumentasi latau lpencatatan. lMetode lini ldimanfaatkan luntuk 

menghimpun, lmengelompokkan, ldan lmenginterpretasikan ldata lberupa lteori-

teori, lkonsep-konsep, lserta lproposisi lhasil lpenelitian lsebelumnya. lSeluruh data 

                                                            
19Sugiyono, llMetode llPenelitian llPendidikan: llPendekatan llKuantitatif, llKualitatif lldan 

lR&D, ll(Bandung ll: llAlfabeta, ll2010 llM), llcet. llke-10, llhlm. ll308. 
20Ibid., lhlm. l309. 
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ini lkemudian ldijadikan lsebagai llandasan lteoritis ldalam lpelaksanaan lpenelitian 

dan ldianalisis lsesuai ldengan lpendekatan lyang ldigunakan. 

5. Analisis Data 

Setelah lseluruh ldata lterkumpul, lkegiatan lsyarah lhadis, fahmu al-hadits, 

serta takhrij dan dirasah al-asanid terkait petunjuk nabawi mengenai larangan 

meminang wanita yang telah dipinang seorang muslim beserta implikasinya 

terhadap adab-adab khithbah dalam masyarakat muslim akan dilanjutkan ke tahap 

analisis data. Menganalisis berarti memproses, mencari, ldan lmenyusun lsecara 

sistematis ldata lyang ldiperoleh ldari lhasil lpenelitian ldan ltemuan-temuannya, 

agar ldapat ldisampaikan lserta ldiinformasikan lkepada lpihak llain.21 

Adapun ldalam ltahap lanalisis ldata, ldigunakan lbeberapa llangkah lsebagai 

berikut.22 

a. Pertama, mendeskripsikan teks hadis beserta tabi‘ dan syahid-nya yang akan 

disyarahkan melalui kegiatan tautsiq menggunakan metode takhrij, yaitu 

dengan menelusuri, menukil, dan mengutip hadis tersebut dari al-Mashadir 

al-Ashliyyah, baik melalui kitab takhrij maudhu‘i, kamus hadis, maupun 

program CD hadis.  

b. Kedua, setelah teks hadis beserta syahid-nya berhasil dideskripsikan, 

langkah selanjutnya adalah merinci informasi mengenai para rawi, sanad, 

dan matannya, kemudian menyusun diagram sanad serta melakukan 

perbandingan terhadap matannya. 

c. Ketiga, langkah berikutnya adalah menganalisis hadis dari segi jenisnya 

sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan dalam kaidah taqsim, dengan 

memanfaatkan data yang telah dideskripsikan pada tahap sebelumnya. 

d. Keempat, dilakukan tashhih, yaitu analisis terhadap kualitas hadis 

berdasarkan data yang tersedia dengan menggunakan kaidah dirayah. 

Sebagai pembanding atau pelengkap dari tashhih, dilakukan pula i‘tībar, 

                                                            
21Ibid., lhlm. l334. 
22Endang lSoetari lAd, lSyarah ldan lKritik lHadits ldengan lMetode lTakhrij, l(Bandung l: 

lAmal lBakti lPress. l2008 lM), lcet. lke-1, lhlm. l32-44. 
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yakni penentuan kualitas hadis berdasarkan petunjuk dari diwan, kitab 

syarah, maupun kitab fann.  

e. Kelima, setelah kualitas hadis dipastikan, hadis tersebut kemudian dibahas 

pada tahap tathbiq atau ta‘ammul, yaitu analisis terkait sejauh mana hadis 

itu dapat diamalkan, dengan mempertimbangkan hasil-hasil analisis dari 

tahapan sebelumnya. 

f. Keenam, hadis yang dimaksud kemudian dibahas maknanya, baik dari sisi 

bahasa dengan menguraikan mufradatnya satu per satu menggunakan 

bantuan kitab-kitab kamus, maupun dari sisi maksudnya dengan merujuk 

pada petunjuk kitab syarah dan pandangan para ulama, agar diperoleh 

pemahaman (fahmu al-hadits) yang lebih menyeluruh dan mendalam. 

g. Ketujuh, untuk memaksimalkan pembahasan, dilakukan pencarian 

munasabah-nya, baik dengan al-Qur’an maupun dengan hadis-hadis lain 

yang memiliki tema serupa, serta dideskripsikan pula asbab al-wurud-nya 

demi memperoleh pemahaman yang bersifat kontekstual. 

h. Kedelapan, dilakukan analisis kandungan hadis dengan memanfaatkan 

kaidah-kaidah ushul fiqh untuk menggali hukum-hukum yang dapat 

ditetapkan serta hikmah-hikmah yang bisa diambil dari hadis tersebut. 

i. Kesembilan, langkah selanjutnya adalah mengungkap problematika yang 

muncul dalam hadis, baik dalam aspek pemahaman (tafhim) maupun 

pengamalannya (tathbiq). Problematika ini mencakup perbedaan pendapat 

atau ikhtilaf di kalangan ulama terkait makna, kualitas, penetapan hukum, 

maupun pelaksanaan praktisnya. Untuk menganalisis aplikasi hadis dalam 

kehidupan saat ini, khususnya dalam hubungannya dengan ‘uruf masyarakat 

dan fondasi akidah yang berkembang, digunakan pendekatan analisis data 

kualitatif yang bersifat induktif, yaitu analisis yang dimulai dari data yang 

diperoleh untuk kemudian dikembangkan menjadi pola hubungan tertentu 

atau menghasilkan hipotesis.23 

                                                            
23Ibid., lhlm. l335. 
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j. Kesepuluh, langkah terakhir adalah menarik kesimpulan mengenai hadis 

yang telah dibahas berdasarkan seluruh pembahasan sebelumnya, lalu 

dilanjutkan dengan penyusunan saran-saran apabila dianggap perlu. 

 

H. Kajian Pustaka 

Berdasarkan penelusuran terhadap berbagai literatur, hingga saat ini belum 

ditemukan penelitian khusus yang membahas tentang petunjuk nabawi mengenai 

larangan meminang lwanita lyang ltelah ldipinang loleh lseorang lmuslim lbeserta 

implikasinya lterhadap adab-adab khithbah dalam masyarakat muslim. Hal ini 

berlaku baik untuk literatur berupa buku atau kitab karya para ulama maupun pakar, 

maupun untuk karya-karya ilmiah seperti jurnal, laporan penelitian, makalah 

akademik, skripsi, tesis, ataupun disertasi. 

Sementara itu, buku-buku yang bersifat umum terkait studi takhrij hadis, 

kritik hadis, maupun teori-teori dalam memahami hadis sudah cukup banyak ditulis 

oleh para peneliti. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut. 

1. Husain lAl-Haj lHasan, lmenyusun lbuku lyang lberjudul: l“Naqd lal-Hadits 

fi lIlmi lal-Riwayah lwa lal-Dirayah.”24 lBuku lini lmembahas lmetode Kritik 

Hadits lyang lditinjau ldari lilmu lRiwayah ldan lDirayah. 

2. Mushthafa lAl-A’zhamiy, lmenyusun lbuku lyang lberjudul: l“Minhaj lal-

Naqd lInda lal-Muhadditsin.”25 lBuku lini lmembahas ltentang lmetode kritik 

Hadits lpara lMuhadditsin ldan lbantahan lilmiah lterhadap lkritik lorientalis 

mengenai lkehujjahan lHadits. 

3. Nuruddin lItr, lmenyusun lbuku lyang lberjudul: l“Minhaj lal-Naqd lfi lUlum 

al-Hadits.”26 lBuku lini lmengupas lseleksi ldan lpengujian lsegala 

kemungkinan lkuat latau llemahnya lsanad, lmatan latau lkeduanya. 

                                                            
24Buku llini llmerupakan llhasil lldari lldisertasi lluntuk llmendapatkan llgelar llDoktor 

llyang ldibimbing lloleh: llAbd llAl-Majid llAl-Turkiy, lldi llUniversitas llUmmu llAl-Qura’ lltahun 

ll1395 lH/1975 llM. 
25Mushthafa llAl-A’zhamiy, llMinhaj llal-Naqd llInda llal-Muhadditsin, ll(Saudi llArabia ll: 

lMaktabah llal-Kautsar. ll1410 llH), llcet. llke-3. 
26Nuru llAl-Din llItr, llMinhaj llal-Naqd llfi llUlum llal-Hadits, ll(Damasqus ll: llDar llal-

Fikr. ll1399 lH), llcet. llke-2. 
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4. Abu lHafsh lMahmud lThahhan, lmenyusun lbuku lyang lberjudul: l“Ushul 

al-Takhrij lwa lDirasah lal-Asanid.”27 lBuku lini lmembahas ltentang metode 

Takhrij ldan lKritik lHadits. 

5. Hamzah lAbdullah lAl-Malaibariy, lmenyusun lbuku lyang lberjudul: 

“Nazharatun lJadidah lfi lUlum lal-Hadits lDirasah lNaqdiyah lwa lal-

Muqaranah lBaina lal-Janib lal-Tathbiqiy lLadai lMutaqaddimin lwa lal-

Janib lal-Nazhariy lInda lal-Mutaakhirin.”28 lBuku lini lmembahas 

mengenai lKritik lHadits ldan lkoreksi lterhadap lkekeliruan lpemahaman 

yang lbaru ldalam lMushthalah lHadits, lkemudian ldilengkapi ldengan 

pembahasa lIlal lHadits. 

Dengan demikian, penelitian dan kajian mengenai petunjuk nabawi terkait 

larangan meminang lwanita lyang ltelah ldipinang loleh lseorang lmuslim beserta 

implikasinya terhadap adab-adab khithbah dalam masyarakat muslim dapat 

dikatakan sebagai topik yang masih baru dalam ranah penelitian. Oleh karena itu, 

menurut pandangan penulis, diperlukan upaya verifikasi serta penelitian yang fokus 

dan mendalam terhadap hadis tersebut. 

Sementara itu, dari sisi kajian kepustakaan mengenai syarah, kritik, dan 

takhrij hadis yang selama ini memang telah banyak dilakukan pada tema-tema hadis 

tertentu, kajian hadis mengenai petunjuk nabawi terkait larangan meminang lwanita 

yang ltelah ldipinang loleh lseorang lmuslim beserta implikasinya terhadap adab-

adab khithbah dalam masyarakat muslim diharapkan dapat memperkaya khazanah 

kepustakaan di bidang takhrij hadis, fahmu al-hadits, serta mukhtalaf al-hadits. 

 

I. Sistematika Penulisan 

Agar lpembahasan ldalam lpenelitian lini ltetap lberada lpada ljalur lyang ltelah 

ditetapkan ldan ltersusun lsecara llebih lsistematis, lmaka ltesis lini ldibagi lke ldalam 

                                                            
27Abu llHafsh llMahmud llThahhan, llUshul llal-Takhrij llwa llDirasah llal-Asanid, 

ll(Riyadh ll: lMaktabah llal-Ma’arif. ll1417 llH), llcet. llke-3. 
28Hamzah lAbdullah lAl-Malaibariy, lNazharatun lJadidah lfi lUlum lal-Hadits lDirasah 

lNaqdiyah lwa lal-Muqaranah lBaina lal-Janib lal-Tathbiqiy lLadai lMutaqaddimin lwa lal-Janib 

lal-Nazhariy lInda lal-Mutaakhirin, l(Beirut l: lDar lIbnu lHazm. l1423 lH), lcet. lke-2. 
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lima lbab, ldi lmana lmasing-masing lbab ldibagi llagi lke ldalam lsub-bab ldengan 

sistematika lsebagai lberikut. 

Bab lpertama lberisi lpendahuluan lyang lmencakup lbeberapa lbagian, lyaitu 

latar lbelakang lmasalah, lrumusan lmasalah, ltujuan lpenelitian, lsignifikansi 

penelitian, lkerangka lpemikiran, llangkah-langkah lpenelitian, lkajian lpustaka, 

serta lsistematika lpenulisan ltesis. 

Bab lkedua lmemuat llandasan lteoritis lyang lmencakup lpembahasan 

mengenai lkaidah ltashhih ldan ltathbiq, lilmu ltarikh lal-ruwat, lilmu lthabaqah lal-

ruwat, lilmu ljarh lwa lta‘dil, lserta lsyarah lhadis lyang lterkait ldengan lpetunjuk 

nabawi lmengenai llarangan lmeminang lwanita lyang ltelah ldipinang loleh lseorang 

muslim. l 

Bab ketiga membahas takhrij al-hadits dan dirasah al-asanid yang berkaitan 

dengan keabsahan hadis-hadis nabawi tentang larangan meminang wanita yang 

telah dipinang seorang muslim. 

Bab keempat berisi pembahasan utama penelitian mengenai petunjuk nabawi 

terkait larangan tersebut, baik dalam bentuk kajian kandungan, faedah, hikmah, 

problematika pemahaman, maupun tarjih atas kontroversi yang berkembang di 

kalangan masyarakat, termasuk implikasinya terhadap perbaikan adab-adab 

khithbah dalam masyarakat muslim.  

Bab kelima adalah bab penutup yang memuat kesimpulan dari hasil 

penelitian, saran-saran, serta rekomendasi berupa peluang-peluang untuk kajian 

lanjutan di masa mendatang. 

  


