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PEDOMAN TRANSLITERASI 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat 

pada tabel berikut: 

1. Konsonan 

Huruf 

Arab 
Nama Huruf Latin Nama 

 Alif ا

 

tidak dilambangkan 

 

tidak dilambangkan 

 

 ب

 

Ba 

 

B 

 

Be 

 
 ت

 

Ta 

 

T 

 

Te 

 

 ث

 

s\a 

 

s\ 

 

es (dengan titik di atas) 

 

 ج

 

Jim J 

 

Je 

 
 ح

 

h}a 

 

h} 

 

ha (dengan titik di 

bawah) 

 

 خ

 

Kha 

 

Kh 

 

ka dan ha 

 
 د

 

Dal 

 

D 

 

De 

 

 ذ

 

z\al 

 

z\ 

 

zet (dengan titik di 

atas) 

 

 ر

 

Ra 

 

R 

 

Er 

 
 ز

 

Zai 

 

Z 

 

Zet 

 
 س

 

Sin 

 

S 

 

Es 

 
 ش

 

Syin 

 

Sy 

 

es dan ye 

 
 ص

 

s}ad 

 

s} 

 

es (dengan titik di 

bawah) 

 

 ض

 

d}ad 

 

d} 

 

de (dengan titik di 

bawah) 

 

 ط

 

t}a 

 

t} 

 

te (dengan titik di 

bawah) 

 

 ظ

 

z}a 

 

z} 

 

zet (dengan titik di 

bawah) 

 

 ع

 

‘ain 

 

‘ 

 

apostrof terbalik 

 
 غ

 

Gain 

 

G 

 

Ge 

 
 ف

 

Fa 

 

F 

 

Ef 

 

 ق

 

Qaf 

 

Q 

 

Qi 

 
 ك

 

Kaf 

 

K 

 

Ka 

 

 ل

 

Lam 

 

L 

 

El 

 

 م

 

Mim 

 

M 

 

Em 

 

 ن

 

Nun 

 

N 

 

En 

 

 و

 

Wau 

 

W 

 

We 

 

 هـ

 

Ha 

 

H 

 

Ha 

 
 ء

 

Hamza

h 

 

’ 

 

Apostrof 

 
 ى

 

Ya 

 

Y 

 

Ye 

 

 

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

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



 

 

ix 

 

2. Vokal 

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

monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan 

huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

 

 

 

 

 Contoh: 

 kaifa : كَيْفَ  

 haula : هَوْلَ  

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

 

Harakatdan 
Nama 

Huruf 
Nam

a 

 ََ ََ ا|...  ََ ... fath}ahdan alifatauya>’ a> Adangarisdiatas 

 kasrahdanya>’ i> Idangarisdiatas ىػ

 d}ammahdanwau u> Udangarisdiatas وػ

 

 Contoh: 

Nama Huruf Latin Nama 
Tanda 

fath}ah a a  َا 
kasrah i i  َا 
d}ammah u u  َا 

Nama Huruf Latin Nama Tanda 

fath}ah dan ya>’ ai a dan i  َْـى 
fath}ah dan wau au a dan u  َْـو 
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 ma>ta : مَاتَ 

 <rama : رَمَى
 qi>la : قِيْلَ  
 yamu>tu : يََوُْتُ 

4. Ta>’ marbu>t}ah 

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

mendapat harakat fath}ah, kasrah, dan d}ammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta>’ 
marbu>t}ah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h]. 

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

menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta>’ marbu>t}ah 

itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

Contoh: 

 raud}ah al-at}fa>l : رَوْضَةُ الَأطْفَالِ 

 al-madi>nah al-fa>d}ilah : الَْمَدِيْـنَةُ الَْفَاضِلَةُ 
 al-h}ikmah : اَلِْْكْمَةُ 

5. Syaddah (Tasydi>d) 

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

sebuah tandatasydi>d ( ــّ   ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf 

(konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

 <rabbana : رَبَّناَ 

 <najjaina : نَََّيْناَ 
 al-h}aqq : اَلَْْقّ 
 nu“ima : نُـعِّمَ 

 aduwwun‘ : عَدُو  

Jika huruf ىber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah( ّـــــِى), 
maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi i>. 
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Contoh: 

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

 Arabi> (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)‘ : عَرَب  
6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan hurufال(alif lam 

ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-

, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak 

mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari 

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

Contoh: 

 al-syamsu (bukan asy-syamsu) : الَشَّمْسُ 

 al-zalzalah (az-zalzalah) : الَزَّلْزلََة
 al-falsafah : الَْفَلْسَفَة
 al-bila>du : الَْبلَادُ 

7. Hamzah 

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

yang terletak di tengah dan akhir kata. Bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak 

dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 

Contoh: 

 ta’muru>na : تََْمُرُوْنَ 

 ‘al-nau : الَنـَّوْعُ 
 syai’un : شَيْء  
 umirtu : أمُِرْتُ 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau 

kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang 

sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis 

dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, 

tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur’an(dari al-
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Qur’a>n), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian 

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

T{abaqa>t al-Fuqaha>’ 

Wafaya>h al-A‘ya>n 

9. Lafz} al-Jala>lah(الله) 

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

berkedudukan sebagai mud}a>f ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. 

Contoh: 

   billa>h بِاللهِ   di>nulla>hدِيْنُ اللهِ 

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

ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: 

 hum fi> rah}matilla>hهُمْ فِْ رَحْمَةِ اللهِ 

10. Huruf Kapital 

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital 

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

misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan 

huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), 

maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf 

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

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

awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam 

teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh: 

Inna awwala baitin wud}i‘a linna>si lallaz\i> bi Bakkata muba>rakan 

Syahru Ramad}a>n al-laz\i> unzila fi>h al-Qur’a>n 

Nas}i>r al-Di>n al-T{u>si> 

Abu>> Nas}r al-Fara>bi> 

Al-Gaza>li> 

Al-Munqiz\ min al-D}ala>l 
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Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu> (bapak 

dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan 

sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh: 

 

 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt. = subh}a>nahu> wa ta’a>la> 

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

as. = ‘alaihi al-sala>m 

Cet. = Cetakan 

t.p. = Tanpa penerbit 

t.t. = Tanpa tempat 

t.th. = Tanpa tahun 

H = Hijriah 

M = Masehi 

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

h. = Halaman 

 

 

 

 

 

 

 

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

Nas}r H{a>mid Abu> Zai>d, ditulis menjadi: Abu> Zai>d, Nas}r H{a>mid (bukan: Zai>d, 
Nas}r H{ami>d Abu>) 
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ABSTRAK 

Nama  :Rachmi Dewi 

NIM  :30700119056 

Judul  :Konsep Penempatan Cincin Perspektif Hadis Nabi saw (Suatu Kajian 

Ma’a>ni> Al-Hadi>s >) 

 

Skripsi ini merupakan penelitian berjudul konsep penempatan cincin, Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui kualitas dan kehujahan Hadis tentang penempatan cincin 
dalam pandangan Hadis dengan (suatu kajian ma’an i l al-had i s), serta mengetahui 
implementasi konsep penempatan cincin.  

Dalam menjawab masalah-masalah tersebut peneliti menggunakan pendekatan penelitian 
yaitu pendekatan ilmu-ilmu Hadis dan ma’anil al-hadis. Penelitian yang dilakukan adalah 
penelitian pustaka (library research) yang bersifat kualitatif. Data yang diperoleh berasal 
dari kitab-kitab periwayatan dan syarah hadis dalam mengkaji sanad dan matan serta 
buku-buku dan jurnal yang terkait dengan embahasan dalam penelitian. 

Setelah melakukan penelitian dengan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
metode takhrij, hasil dari penelitian setelah melakukan penulusuran terkait Hadis yang 
membahas tentang penempatan cincin dengan menggunakan 5 metode Takhri@j. Dari 
Hadis yang menjadi objek penelitian, penulis menemukan 6 jalur pada 4 mukharrij dengan 
rincian 1 jalur dari kitab Shahih Muslim, 3 jalur dari Musnad Ah}mad, 1 Jalur dari Sunan 
An-nasa\i@, dan 1 Jalur dari Sunan al-Turmuz\i@. Setelah melihat keterangan keterangan 
tersebut peneliti melakukan proses i’tiba>r al-sanad. Hasil penelitian ini menunjukkan 
bahwa Hadis-Hadis Nabi saw berkualitas shahih karena memenuhi syarat kesahihan dan 
bisa dijadikan hujjah.  

Implementasi konsep penempatan cincin yaitu bahwa Hadis yang diteliti berkaitan 
dengan jenis-jenis cincin Nabi saw maupun para sahabat, pemakaian cincin yang sesuai 
syariat serta bagaimana penempatan cincin itu menerut jumhur ulama. Setelah diteliti 
penulis mengambil kesimpulan yaitu: 1. Bagi lelaki disunnahkan menggunakan cincin di 
jari manis, baik di tangan kanan ataupun tangan kiri, dan dilarang menggunakannya di jari 
telunjuk dan jari tengah. Adapun ibu jari tidak ada penjelasan tentangnya, karena itu ia 
dikembalikan pada hukum asalnya yaitu mubah. Jenis cincin yang disunnahkan adalah 
cincin perak bermata batu maupun tidak, dan cincin berbatu (bukan berbahan emas). 2. 
Bagi perempuan dibolehkan memakai cincin dalam jenis apapun dan dalam 
penempatannya tidak terdapat larangan, itu dikarenakan tiadanya hambatan baik dari segi 
sunnah, syariat Islam, maupun dari segi medis, berbeda halnya dengan lelaki.3. Pemakaian 
cincin di tangan kanan maupun tangan kiri boleh saja, namun menurut beberapa ulama 
lebih afdal jika menggunakannya di tangan kanan. 

Penelitian ini penting untuk diketahui dan diterapkan pada Ummat Islam sekarang  
tentunya penelitian ini juga masih perlu penelitian yang lebih mendalam sehingga menjadi 
referensi untuk menjadi suatu karya yang sempurna. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Proses penciptaan manusia yang di ciptakan oleh sang maha pencipta selalu 

berpasang-pasangan, siang dan malam, laki-laki dan perempuan, buruk dan baik 

semua itu Allah ciptakan semata-mata untuk menguji iman mereka. 

Manusia sebagai mahluk hidup sosial cenderung selalu berkelompok dan 

membutuhkan manusia lainya, seorang manusia membutuhkan bantuan dari manusia 

lainya. Mereka secara naluri terdapat daya tarik menarik, manusia sebagai makhul 

berbudaya membentuk keluarga. Kehidupan keluarga diawali dengan proses 

pernikahan yang mengandung makna spiritual yang suci karna dengan terlaksananya 

ijab kabul dalam pernikahan oleh Allah swt yaitu hubungan biologis menjadi halal 

bagi keduanya dan sekaligus berfungsi sebagai ibadah dan amal saleh.1 Sebagaimana 

firman Allah dalam Q.S. Al-Dzariat: 26/ 49: 

 وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيِْْ لَعَلَّكُمْ تَذكََّرُوْنَ 

Terjemahan : 

Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu 

mengingat kebesaran Allah.2 

Allah menyebutkan nikmat-nikmatNya yang lain bahwa semua makhluk yang 

berada di bumi diciptakan berpasang-pasangan.3 Seperti pernikahan, pernikahan 

merupakan salah satu sunnatullah yang umumnya berlaku pada semua umum berlaku 

pada semua makhluk Allah, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. 

                                                 
1 http://etheses.uin-malang.ac.id/2550/5/07210010_Bab_1.pdf 
2 Departemen Agama R.I., Al Qur‟an dan Terjemahannya, (Surabaya: Mekar, 2004), h. 522. 
3 Lihat: Tafsir Al-Baghawiy 7/379. 

http://etheses.uin-malang.ac.id/2550/5/07210010_Bab_1.pdf
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Semua yang diciptakan oleh Allah swt adalah berpasang-pasangan dan berjodoh-

jodohan, sebagai mana berlaku pada makhul yang paling sempurna, yaitu manusia, 

sebagai mana di sebutkan.4 

Pernikahan menurut hukum islam adalah suatu perjanjian (akad) untuk hidup 

bersama antara pria dan wanita sebagai suami isteri agar mendapatkan ketentraman 

hidup dan kasih sayang.5 

Sebelum maupun sesudah pernikahan memiliki simbol, simbol seperti 

penggunaan cincin, penukaran cincin. Penggunaan cincin telah hadir pada masa 

Rasulullah saw., Rasulullah memakai cincin pada masa-masa akhir kehidupan beliau, 

tepatnya setelah hijrah ke Madinah tercatat beliau mulai memakai cincin sejak tahun 

ke-6 H. Ketika beliau mengirimkan surat-surat yang berisi seruan dakwah kepada para 

penguasa negara adidaya pada masa itu. 

Imam Bukhari meriwayatkan, “Ketika Rasulullah hendak menulis surat seruan 

dakwah kepada kaum ajam. Disampaikan kepada beliau, kaum ajam tidak menerima 

surat kecuali diberi stempel. Sehingga dibatkanlah  beliau cincin yang berfungsi untuk 

menyetempel surat-surat tersebut.”Yang dipakai menyetempel itu adalah mata 

cincinnya, mata cincin Rasulullah berbentuk ukiran bertuliskan ‘Muhammad’ dalam 

satu  baris, kemudian ‘Rasul’ pada baris selanjutnya dan ‘Allah’  pada baris 

selanjutnya. Adapun Hadis yang menyebutkan ciri cincin Rasulullah yaitu: 

ثَـنَا عَبْدُ اللََِّّ بْنُ وَهْبٍ الْمِصْريُِّ أَخْبَََنِ يوُنُسُ بْنُ يزَيِدَ عَنْ ابْ  ثَـنَا يََْيََ بْنُ أيَُّوبَ حَدَّ ِِ حَدَّ ثَ ابٍ حَدَّ ََ  نِ شِ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  أنََسُ بْنُ مَالِكٍ قاَلَ   هُ حَبَشِياامِنْ وَرقٍِ وكََانَ فَصُّ كَانَ خَاتََُ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

Artinya:  

                                                 
4 Marwah Fajriani, Pandangan Tokoh Masyarakat Terkait Praktek Perkawinan Usia Muda, 

Makassar, 2020.  
5 Ayu Surya Nensy,  Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Tukar Cincin Dalam 

Pertunangan, Pekanbaru, 2022. 
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Yahya bin Ayyub telah menceritakan kepada kami; Telah menceritakan 

kepada kami 'Abdullah bin Wahb Al Mishri; Telah mengabarkan kepadaku 

Yunus bin Yazid dari Ibnu Syihab; Telah menceritakan kepadaku Anas bin 

Malik ia berkata; "Cincin Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam terbuat dari 

perak, sedangkan mata cincinnya terbuat dari batu Habasyi.6 

Anas bin Malik pernah berkata bahwa “Rasulullah saw. memakai cincin perak 

bermata batu Habasyah di tangan kanannya. Beliau meletakkan mata cincinnya di 

bagian dalam telapak tangan beliau.” Namun para ulama menjelaskan , memakai 

cincin baik di tangan kanan maupun kiri, hukumnya boleh. Yang diperselisihkan oleh 

para ulama adalah manakah yang lebih afdhal?. 

Prosesi tukar cincin biasanya dilakukan pada saat lamaran, bisa juga dilakukan 

setelah lamaran atau setelah ijab qobul. Pemasangan cincin sebelum ijab qobul 

biasanya di jari manis tangan kiri dan di jari manis tangan kanan yang dilakukan 

setelah ijab qobul. Acara tukar cincin yang dilakukan sebelum ijab qobul biasanya 

dilakukan satu bulan sebelum pernikahan dan ada pula yang dilakukan setahun 

sebelumnya. Adapun cincin yang digunakan dalam prosesi tukar cincin sebagian besar 

dari pihak laki-laki dan hanya beberapa saja yang kedua belah pihak saling 

memberikan cincin yang diberi tulisan nama didalamnya.7 

Sekarang banyak dijumpai para masyarakat yang menggunakan cincin tidak 

hanya untuk simbol seperti yang dijelaskan di atas, akan tetapi ada juga untuk 

bergaya. Adapun fenomena pada masyarakat sekarang ialah menggunakan cincin yang 

berlebihan, seperti youtuber yang bernama lengkap Abdi Setiawan R, yang nama akun 

                                                 
6 Muslim bin al Hajjaj bin Muslim bin Kausyaz al-Qusyairi an-Naisaburi, Ensiklopedi Kitab 9 

Imam Hadits, no. 3907. 
7 Abdul Aziz, Tinjauan Hukum IslamTentang Tradisi Tukar Cincin, Bandar Lampung, 2018, 

h. 17. 
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youtube nya “Bang Abdi Tv”, dalam akun ini Abdi yang sebagai youtuber seorang 

pria lajang yang identik dengan penggunaan cincin yang berlebihan. 

Cincin yang Abdi gunakan tidak hanya satu ataupun dua, akan tetapi 5 jumlah 

cincin yang ia pakai, dua cincin di jari kiri nya, dan tiga cincin di jari kanannya. Tidak 

hanya Abdi yang menggunakan cincin yang berlebihan akan tetapi ada juga pengacara 

yang kita kenal dengan nama Hotman Paris, nama lengkapnya Hotman Paris Hutapea, 

seorang pengacara ini menggunakan 5 cincin yang dimana dua di jari kirinya, dan tiga 

di jari kanannya.  

Fenomena seperti ini pernah dibahas oleh Rasulullah, Rasulullah saw. 

Melarang menggunakan cincin lebih dari satu, dan posisi penempatan cincin pun tidak 

sembarangan. Akan tetapi dua contoh diatas bertolak belakang dengan yang 

Rasulullah katakan dan lakukan. Adapun komentar ulama yang membahas 

penggunaan cincin lebih dari satu yaitu: 

Ulama berbeda pendapat tentang hukum lelaki memakai cincin lebih dari satu. 

Malikiyah menegaskan bahwa tidak boleh bagi seorang lelaki untuk memakai lebih 

dari satu cincin. Jika dia memakai cincin lebih dari satu, hukumnya terlarang. 

Meskipun beratnya kurang dari batas yang ditetapkan syariat.8 Hadis yang membahas 

tentang penempatan cincin yaitu :  

ثَـنَا يََْيََ بْنُ يََْيََ أَخْبََنَََ أبَوُ الْأَحْوَصِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِ بُـرْدَةَ قاَلَ قاَلَ عَلِ  اَحَدَّ ََ نِ رَسُولُ اللََِّّ ي  
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَتََتََّمَ فِ إِصْبَعِي هَذِهِ أَوْ هَذِهِ قاَلَ فَأَوْمَأَ إِلَى الْوُسْطَى وَالَّتِ  اصَلَّى اللََّّ ََ  )رواه المسلم(«  تلَِي

Artinya : 

Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya :Telah mengabarkan 

kepada kami Abu Al Ahwash dari  ' Ashim bin Kulaib dari Abu Burdah ia 

berkata' :Ali berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melarangku 

                                                 
8 Al-Mausuah al-Fiqhiyah 
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memakai cincin pada jari yang ini dan ini. Abu Burdah berkata: Ali menunjuk 

jari tengah dan jari setelahnya..9 

Imam Nawawi rahimahullah berkata, “Para ulama sepakat bahwa yang sesuai 

sunnah, cincin pria diletakkan di jari kelingking. Sedangkan untuk wanita, cincin 

tersebut diletakkan di jari mana saja.” . 10  

Adapun hikmah memakai cincin di jari kelingking yaitu jauh dari pelecehan 

sebab letak cincin tersebut di jari paling pinggir. Selain itu, tidak mengganggu 

aktivitas, berbeda jika dipasang di jari lain.11 Imam Nawawi menyebutkan dalam 

riwayat lain selain Muslim disebutkan bahwa yang dimaksud adalah jari telunjuk dan 

jari tengah. Imam Nawawi menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan larangan 

memakai cincin di jari telunjuk dan jari tengah bagi laki-laki adalah makruh 

tanzih (bermakna: makruh, bukan haram).12 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dibuat rumusan masalah 

tentang konsep penempatan cincin dalam pandangan Hadis sebagai berikut: 

1. Bagaimana kualitas dan kehujjahan Hadis tentang konsep penempatan 

cincin? 

2. Bagaimana kandungan Hadis tentang konsep penempatan cincin? 

3. Bagaimana konsep  penempatan cincin yang sesuai dengan kandungan 

Hadis?  

                                                 
9 Muslim bin Hajja>j Abu> al-Hasan al-Qusyairi> al-Naisa>bu>ri>, Musnad S{ah}i>h} al-Mukhtas}ar bi 

Naql al-‘Adl ‘An Al-‘Adl Ila> Rasu>lulla>h S{alalla>hu ‘Alaihi wa Sallam- S{ah}i>h} Muslim, Juz 3 (Beirut: Da>r 

’Ih}ya>’ al-Tura>s} al-‘Arabi>, t.th), h. 1529 
10 Al Minhaj Syarh Shahih Muslim, Yahya bin Syarf An Nawawi, terbitan Dar Ibnu Hazm, 

cetakan pertama, tahun 1433 H. 
11 Lihat Al Minhaj Syarh Shahih Muslim, Yahya bin Syarf An Nawawi, terbitan Dar Ibnu 

Hazm, cetakan pertama, tahun 1433 H. 
12 Lihat Al Minhaj Syarh Shahih Muslim, Yahya bin Syarf An Nawawi, terbitan Dar Ibnu 

Hazm, cetakan pertama, tahun 1433 H. 
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C. Pengertian Judul dan Ruang Lingkup Penelitian 

Judul skripsi ini adalah konsep penempatan cincin dalam perspektif Hadis 

Nabi saw (suatu kajian ma’ani> al-H{adi>s\). Sebagai langkah awal fokus penelitian  untuk 

membahas penelitian ini, maka penulis  akan menguraikan judul dari penelitian ini 

sebagai berikut: 

1. Konsep 

Menurut KBBI kata konsep berarti: pengertian, gambaran mental dari objek, 

proses, pendapat (paham), rancangan (cita-cita) yang telah dipikirkan. Agar segala 

kegiatan berjalan dengan sistematis dan lancar, dibutuhkan suatu perencanaan yang 

mudah dipahami dan dimengerti. Perencanaan yang mudah dipahami dan dimengerti. 

Perencanaan yang matan menambah kualitas dari kegiatan tersebut. Di dalam 

perencanaan kegiatan yang matang tersebut terdapat suatu gagasan atau ide yang 

matang tersebut terdapat suatu gagasan atau ide yang akan dilakukan atau dilakukan 

oleh kelompok maupun individu tertentu, perencanaan tadi bisa berbentuk ke dalam 

sebuah peta konsep.13 

Menurut Singarimbun dan Effendi, konsep adalah sebuah istilah atau definisi 

yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak (abstraksi) suatu kejadian, 

keadaan, kelompok, atau individu yang menjadi obyek.14 Dengan adanya konsep, 

seorang peneliti diharapkan dapat menggunakan suatu istilah untuk beberapa kejadian 

yang saling berkaitan. Karena konsep juga berfungsi untuk mewakili realitas yang 

kompleks. 

                                                 
13 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia  (Jakarta: PT Grand 

Media Pustaka Utama 1990), Cet. 4, h.494) 
14 Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi. 1987. Metode Penelitian Survei. Jakarta: LP3ES. h 

33 
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Tidak jauh berbeda, Kant, sebagaimana dikutip oleh Harifudin Cawidu, 

berpendapat bahwa konsep adalah gambaran yang bersifat umum atau abstrak tentang 

sesuatu,15 sehingga ia mudah untuk dimengerti dan dipahami. Demikian juga 

Soedjadi, ia memandang bahwa konsep memiliki hubungan erat dengan definisi. 

Menurutnya, konsep adalah ide abstrak yang dapat digunakan untuk menggolongkan 

sekumpulan obyek, yang pada umumnya dinyatakan dengan suatu istilah atau 

rangkaian kata.16 Lain halnya dengan definisi, yang hanya bersifat membatasi makna 

untuk mengungkapkan keterangan atau ciri dari suatu realitas. Keberadaan konsep 

adalah sangat penting dalam suatu penelitian. Selain karena dapat mempermudah 

dalam aktivitas generalisasi berbagai realitas konkrit ataupun abstrak, juga karena ia 

menghubungkan antara dunia abstraksi dengan realitas, dan antara teori dengan 

observasi.  

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa konsep adalah sebuah 

ide, pengertian, gambaran mental dalam bentuk istilah atau rangkaian kata yang 

mengabstraksikan suatu obyek (proses, pendapat, kejadian, keadaan, kelompok, 

individu) untuk menggolongkan dan mewakili realitas kompleks hingga dapat 

dipahami. Di sini, peneliti memfokuskan definisi konsep yang digunakan dalam 

penelitian untuk membedakannya dengan pengertian dari “definisi”, yaitu gambaran 

yang mengabstrasikan sebuah ide dalam suatu obyek. Penulis menemukan satu hal 

pokok yang terdapat dalam sebuah konsep, yaitu karakteristik. Mengingat potensi 

adanya kesamaan dari berbagai konsep dengan istilah yang sama dan karakteristiknya 

itulah yang memberikan warna baru karena penekanan yang berbeda. 

                                                 
15 Cawidu, Harifudin. 1991. Konsep Kufr dalam Al-Qur'an: Suatu Kajian Teologis dengan 

Pendekatan Tematik. Jakarta: Bulan Bintang. h. 13 
16 Soedjadi, R. 2000. Kiat Pendidikan Matematika di Indonesia: Konstatasi Keadaan Masa 

Kini Menuju Harapan Masa Depan. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. h. 14 
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2. Penempatan Cincin 

Kata penempatan adalah proses, cara, perbuatan menempati atau 

menempatkan contoh: 'penempatan petugas secara sembarangan dapat 

mengakibatkan kekacauan'. 

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, sinonim kata penempatan adalah 

peletakan, pemasangan, pemindahan, pembubuhan, pencantuman. Penempatan 

(placement) adalah tindak lanjut dari seleksi, yaitu menempatkan calon karyawan 

yang diterima (lulus seleksi) pada jabatan/pekerjaan yang membutuhkannya dan 

mendelegasikan wewenang kepada orang tersebut. 

Menurut Hariandja, Penempatan adalah proses penugasan / pengisian jabatan 

atau pengisian jabatan atau penugasan kembali pegawai pada tugas / jabatan baru atau 

jabatan yang berbeda. Penugasan ini dapat berupa penugasan pertama untuk pegawai 

yang baru direkrut, tetapi dapat juga melalui promosi, pengalihan, dan penurunan 

jabatan bahkan pemutusan hubungan kerja. 

3. Ma’a<ni> Al-H{adi>s\ 

Istilah ilmu ma’a>ni>l belum muncul di zaman Nabi saw maupun zaman sahabat 

serta tabi’in. dalam berbagai literatur kitab Hadis, syarah Hadis maupun ulumul 

Hadis, tidak pernah disebutkan tentang istilah ilmu ma’ani> hadits yang mengacu pada 

disiplin ilmu tersendiri. Istilah tersebut merupakan istilah baru dalam studi Hadis 

kontemporer. Namun demikian, sebelumnya ilmu ma’ani> hadits  telah diaplikasikan 

sejak zaman Nabi saw, meski mungkin sangat sederhana. Sebab setiap kali Nabi saw 

menyampaikan Hadis, tentu para sahabat terlibat dalam proses pemahaman Hadis 

tersebut. Apalagi Nabi saw menyampaikan Hadis dengan bahasa Arab, sudah barang 
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tentu para sahabat cita rasa bahasa mereka, langsung dapat mengerti apa maksud dari 

hadits tersebut. 

Dalam kamus besar bahasa Arab kata al-Hadis berasal dari bahasa Arab “al-

H{{adi>s\” yang berarti baru, berita.17
 Ditinjau dari segi bahasa, kata ini memiliki banyak 

arti, diantaranya: 

1. Al-Jiddah (baru) artinya sesuatu yang ada setelah tidak ada atau sesuatu yang 

wujud setelah tidak ada, lawan dari kata al-Qadim (terdahulu). 

2. Al-Tari (lunak, lembut, dan baru). Ibn Faris mengatakan bahwa Hadis dari kata 

ini karena berita atau kalam itu datang secara silih berganti.18 

3. Al-Khabar (berita) berita pembicaraan dan perkataan. 

Menurut istilah Hadis adalah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi saw. baik 

berupa perkataan, perbuatan, taqrir (diamnya) maupun sifatnya.19
 Hadis adalah segala 

sikap, perkataan, perbuatan, dan penetapan/persetujuan (taqrir) Rasulullah Saw. 

Sunnah Nabi saw direkam dalam Hadis, yang dihafalkan, disebarkan dan ditradisikan 

olah para sahabat, tabi’in, dan para ulama.20
 Sedangkan Ulama Hadis pada umumnya 

berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan Hadis ialah segala sabda, perbuatan, 

taqrir, dan hal-ihwal yang disandarkan kepada Nabi saw.21 

Fokus penelitian adalah menjelaskan tentang konsep penempatan cincin dalam 

perspektif Hadis Nabi saw (suatu kajian ma’ani> al-H{adi>s\). 

                                                 
17 M. Syuhudi Ismail, Kaidah Keshahihan Sanad Hadis (Cet. IV; Jakarta; Bulan Bintang, 

2014), h. 26. 
18 Ahmad bin Faris bin Zakariyya al-Qazwaini al-Ra-zi Abu al-Hasan, Mu’jam Maqayis al-

Luqah Juz 2 (t.t: Dar al-Fikr, 1399 H/1979 M), h. 36. 
19 Mahmud Thahan, Ilmu Hadis Praktis (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2005), h. 13. 
20 Mohammad Abul Hafidz, Dihliz Zuna’I, Munifatunnufus, Al-Qur’an Hadis/Kementrian 

Agama (Jakarta: Kementrian Agama. 2014), h. 4. 
21 M. Syuhudi Ismail, Kaidah Keshahihan Sanad Hadis, h. 27. Lihat juga Nawir Yuslem, 

Ulumul Hadis (t.t: Mutiara Sumber Widya, 2001), h. 1. 
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D. Kajian Pustaka 

Penulis mempergunakan beberapa buku, literatur, dan jurnal yang 

berhubungan dengan penelitian tentang konsep penempatan cincin dalam perspektif 

Hadis Nabi saw (suatu kajian ma’ani> al-H{adi>s\). Literatur yang terkait dengan judul 

skripsi ini adalah: 

Skrispi yang berjudul  Perspektif Hukum Islam Terhadap Pemakaian Emas 

Bagi Laki-Laki Dalam Prosesi Pernikahan Di Desa Malako Intan Kecamatan Tebo 

Ulu Kabupaten tebo penulis Rivaldi Armanda. Di dalam skrispi ini menyimpulakn 

bahwa  Praktik Pemakaian Emas Bagi Laki-Laki Dalam Prosesi Pernikahan Di Desa 

Malako Intan Kabupaten Tebo dilakukan sehari sebelum acara pernikahan kemudian 

akan dilepas pada akad nikah, lalu akan dikenakkan lagi apabila akad nikah sudah 

selesai. Masyarakat Desa Malako Intan ini pada umumnya meyakini dengan memakai 

barang emas tersebut dapat menambah semangat dan gairah kepada masing-masing 

calon pengantin yang hendak menikah dan juga pemakain emas ini bertujuan untuk 

membedakan calon pengantin yang ingin melaksanakan pernikahan.22 

Persamaan penelitian yaitu: membahas mengenai asesoris atau cincin bagi 

seorang laki-laki, bagaimana penggunaan cincin, bagaimana hukum islam mengenai 

cincin emas bagi laki-laki. Perbedaan penelitian yaitu: referensi diatas hanya 

membahas hukum emas dalam Islam  terhadap penggunaan cincin bagi laki-laki dalam 

suatu daerah yang hendak menempuh hidup baru, sedangkan peneliti membahas 

penggunaan cincin dalam pandangan hukum islam maupun dalam pandangan Hadis 

                                                 
22 Rivaldi Armanda, Perspektif Hukum Islam Terhadap Pemakaian Emas Bagi Laki-Laki 

Dalam Prosesi Pernikahan Di Desa Malako Intan Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo, Jambi, Mei 
2021. 
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dan ulama, peneliti juga membahas penggunaan cincin bagi kaum adam maupun kaum 

hawa, tidak membatasi daerah yang peneliti bahas. 

Skripsi yang Tinjauan Hukum Islam Tentang Tradisi Tukar Cincin (Studi 

Kasus di Desa Simpang Asam, Kecamatan Banjit, Kabupaten Way Kanan, Provinsi 

Lampung), penulis Abdul Aziz, didalam skripsi ini menjelaskan (1) Pelaksanaan 

Tradisi Tukar Cincin di Desa Simpang Asam adalah suatu prosesi pemasangan cincin 

yang dipasangkan di jari manis sebelah kiri yang ditandakan sebagai ikatan kedua 

belah pihak dan sebagai simbol bahwa seseorang telah terpinang, dengan tujuan bahwa 

Setelah Tradisi Tukar Cincin dilakukan, berarti sang wanita telah diikat, dan ikatan 

itu menandakan bahwa wanita tidak diperbolehkan menerima pinangan laki-laki lain. 

(2) Ketentuan hukum Islam mengenai tradisi tukar cincin di Desa Simpang Asam 

belum sesuai dengan tuntunan yang di syariatkan oleh Agama. Dikarenakan mereka 

menganggap tukar cincin itu adalah sebagai pengikat serta tradisi ini juga 

menggunakan emas yang di haramkan untuk di kenakan pada lelaki, masyarakat desa 

Simpang Asam juga beranggapan mereka yang telah bertunangan memiliki hak 

tertentu terhadap tunangannya sehingga mereka mendapatkan pengakuan dari 

masyarakat.23 

Persamaan penelitian yaitu: membahas penggunaan cincin dalam tinjaun 

hukum Islam, pelarangan cincin emas yang digunakan laki-laki. Perbedaan penelitian 

yaitu: hanya membahas dalam pandangan hukum Islam, membatasi daerah tertentu 

dalam penelitian, hanya membahas cincin yang digunakan dalam pernikahan. 

                                                 
23 Abdul Aziz, Tinjauan Hukum Islam Tentang Tradisi Tukar Cincin (Studi Kasus di Desa 

Simpang Asam, Kecamatan Banjit, Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung), Bandar Lampung, 

2018. 
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Jurnal yang berjudul Arus Cincin dan Pengaruhnya Terhadap Medan 

Geomagnet Di Wilayah Indonesia (Ring Current And It's Effect On The Geomagetic 

Field In Indonesia Region ), penulis Mamat Ruhimat, dalam jurnal ini menjelaskan 

tentang (1) Arus cincin yang mengalir di ionosfer sekitar ekuator dapat diketahui 

keberadaannya pada kejadian gangguan geomagnet. (2) data dan metodologi variasi 

harian geomagnet komponen H pada 3 Mei 2010, 29 Mei 2010, dan 12 Juni 2010 dari 

7 stasiun geomagnet di Kototabang, Sumedang, Pontianak, Parepare, Manado, 

Kupang dan Biak, lokasi masing-masing stasiun tercantum dalam Tabel 2-1.24 

Persamaan penelitian yaitu: membahas mengenai cincin. Perbedaan penelitian 

yaitu: tidak ada pembahasan hukum cincin dalam Islam, Hadis, maupun ulama, tidak 

membahas posisi cincin yang dilakukan Rasulullah. 

Artikel yang berjudul Mengapa Laki-Laki dilarang Pakai Emas?, penulis 

Rohmadi, 21 Maret 2013, dalam artikel ini membahas tentang Hadis apa saja yang 

membahas cincin yang dilarang laki-laki gunakan.25 Persamaan penelitian yaitu: 

membahas mengenai pelarangan penggunaan cincin emas bagi laki-laki, membahas 

tentang Hadis apa saja yang membahas cincin yang dilarang digunakan laki-laki. 

Perbedaan penelitian yaitu: hanya membahas mengapa pelarangan cincin emas bagi 

laki-laki, tidak adanya pembahasan proses awal penggunaan cincin kepada Rasulullah. 

Artikel yang berjudul Rasulullah Juga Memakai Cincin, penulis  Abd Mukti, 

dalam artikel ini membahas tentang beberapa Hadis tentang cincin Rasulullah, syirik, 

cincin emas  haram bagi laki-laki.26 Persamaan penelitian yaitu: membahas Rasulullah 

menggunakan cincin, beberapa Hadis mengenai cincin Rasulullah, maupun cincin 

                                                 
24 Mamat Ruhimat, Arus Cincin dan Pengaruhnya Terhadap Medan Geomagnet Di Wilayah 

Indonesia (Ring Current And It's Effect On The Geomagetic Field In Indonesia Region ), Medan.   
25 Rohmadi, artikel Mengapa Laki-Laki dilarang Pakai Emas?,, 21 Maret 2013. 
26 Abd. Mukti, Artikel Rasulullah Juga Memakai Cincin. 
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emas yang haram digunakan laki-laki. Perbedaan penelitian yaitu: tidak adanya 

pembahasan mengenai hukum Islam mengenai cincin, proses awal Rasulullah 

menggunakan cincin, posisi mana saja yang di lakukan Rasulullah. 

Artikel yang berjudul Hukum Memakai Cincin dalam Pandangan Islam, 

penulis Pristia Astari seorang jurnalis, didalam artikel ini membahas pelarangan 

penggunaan cincin masuk ke kamar mandi, ciri-ciri cincin Rasulullah.27 

Persamaan penelitian yaitu: membahas mengenai hukum cincin dalam Islam, ciri 

cincin Rasulullah. Perbedaan penelitian yaitu: tidak membahas kualitas Hadis 

mengenai posisi cincin, membatasi pelarangan penggunaan cincin.  

Artikel yang berjudul Struktur Cincin Dalam Al-Qur’an (Perspektif Orientalis 

- Nicolai Sinai), karangan Anis Tilawati. Di dalam artikel ini membahas tentang 

seseorang yang mengomentari atau membandingkan 2 buku dari karya sarjana 

Muslim, bagaimana struktur cincin dalam sebuah pendekatan sastra, bagaimana 

prinsip struktur cincin yang digunakan dalam mengkaji susunan ayat dan surah al-

Qur’an, bagaimana tanggapan Nicolai Sinai.28 Persamaan penelitian yaitu: membahas 

bentuk cincin dalam al-Qur’a>n. Perbedaan penelitian yaitu: hanya membahas struktur 

cincin dalam pendekatan sastra saja, membandingkan buku karya, tidak adanya 

kualitas Hadis mengenai penggunaan cincin. 

Berbagai literatur kepustakaan diatas akan cukup berbeda dengan penelitian 

ini karena pada penelitian ini akan lebih spesifik pada konsep penempatan cincin 

dalam perspektif Hadis Nabi saw (suatu kajian ma’ani> al-H{adi>s\). 

                                                 
27 Pristia Astari, Artikel Hukum Memakai Cincin dalam Pandangan Islam 
28 Anis Tilawati, Struktur Cincin Dalam Al-Qur’an (Perspektif Orientalis - Nicolai Sinai), 

Surakarta, 2018. 
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E. Metodologi Penelitian 

1. Jenis penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research) yang bersifat 

kualitatif. Data yang dibutuhkan adalah data kepustakaan yang menekankan pada 

kualitas atau validitas suatu data. 

2. Pendekatan  

a. Pendekatan Ilmu Hadis 

Pendekatan Ilmu Hadis dimaksudkan untuk menentukan validitas dan 

otentitas Hadis. Metodologi yang digunakan adalah merujuk kepada kaidah kesahihan 

Hadis yang telah dirumuskan oleh para ulama Hadis yaitu ketersambungan sanad, 

seluruh periwayat bersifat ‘adl dan d}a>bit}29 terhidar dari sya>z\,30 dan ‘illah.31 Pada 

analisis autentitas Hadis sebagai penguatan kajian maka akan diadopsi beberapa 

spesifikasi ilmu yaitu Ilmu Rija>l al-H}adi>s\, Ilmu Jarh} wa al-Ta’di>l dan disiplin ilmu-

ilmu  lainnya. Pada analisis ini, kajian Ilmu Ma’a>ni> al-h}adi>s\ juga akan digunakan 

sebagai upaya meneliti satu kesatuan Hadis yakni bukan hanya pada sanad saja tapi 

                                                 
29D}abt berarti kuat. Kuat yang dimaksud adalah kuat dalam inteligensinya. Unsur tersebut 

dinyatakan memiliki argumen sejarah, karena periwayatan hadis dalam sejarahnya lebih banyak 

berlangsung secara lisan dari pada secara tertulis. Periwayatan lisan mengharuskan periwayatannya 

memiliki hafalan yang baik. Periwayat yang tidak memiliki hafalan yang baik. Lihat, Syuhudi Ismail, 

Kaedah Kesahihan Sanad Hadis Telaah Kritis dan Tinjauan dengan Pendekatan Ilmu Sejarah, (Cet. II; 

PT. Bulan Bintang: Jakarta, 1995), h. 169. 
30Ulama berbeda pendapat tentang pengertian sya>z\. Menurut Imam Syafi’i>, suatu hadis 

dinyatakan oleh seorang periwayat s\iqah sedang periwayat s\iqah lainnya tidak meriwayatkan hadis 

yang diriwayatkan oleh banyak periwayat yang juga bersifat s\iqah, sementara al-Ha>kim al-Naisabu>ri> 

bahwa suatu hadis tidak sya>z\ ialah hadis yang diriwayatkan oleh seoarang periwayat yang s\iqahtetapi 

tidak ada periwayat s\iqah lainnya yang meriwayatkan. Lihat, Syuhudi Ismail, Kaedah Kesahihan Sanad 

Hadis Telaah Kritis dan Tinjauan dengan Pendekatan Ilmu Sejarah, h.139. 
31Pengertian ‘illah menurut istilah ilmu hadis, sebagaimana yang dikemukakan oleh Ibn 

S}alahdan al-Nawa>wi> ialah sebab tersembunyinya yang merusakkan kualitas hadis. keberadaannya 

menyebabkan hadis yang pada lahirnya tampak berkualitas sahih menjadi tidaksah.  Lihat, Syuhudi 

Ismail, Kaedah Kesahihan Sanad Hadis Telaah Kritis dan Tinjauan dengan Pendekatan Ilmu Sejarah, 

h. 147. 
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juga terhadap matan Hadis. Akan tetapi, fungsi kajian tersebut hanya sebatas 

pendukung untuk membuktikan validitas matan Hadis yang seringkali dianggap 

bertentangan dengan hal-hal lain seperti sains dan ilmu-ilmu lainnya. 

b. Pendekatan Bahasa (linguistik) 

Pendekatan bahasa yakni menganalisis masalah dengan melihat permasalahan 

dari segi bahasa.Pendekatan ini digunakan untuk memahami kata-kata sukar yang 

terdapat dalam Hadis yang diteliti. 

c. Pendekatan Sosiologi 

Pendekatan Sosiologis Yang dimaksud dengan pendekatan sosiologis dalam 

pemahaman Hadis adalah memahami Hadis Nabi saw dengan memperhatikan dan 

mengkaji keterkaitannya dengan kondisi dan situasi masyarakat pada saat munculnya 

Hadis. Kontribusi pendekatan sosiologis bertujuan untuk menyajikan uraian yang 

meyakinkan tentang apa yang sesungguhnya terjadi dengan manusia dalam berbagai 

situasi hidup dalam hubungannya dengan ruang dan waktu. Dengan melihat setting 

sosial yang melingkupi Hadis, dari kondisi setting sosial yang terkait dengan Hadis 

yang dapat diperoleh gambaran yang utuh dalam pemahaman Hadis. Pendekatan 

sosiologis dalam memahami Hadis dapat diterapkan misalnya pada Hadis tentang 

persyaratan keturunan Quraisy bagi seorang imam atau kepala Negara.32 

3. Pengumpulan dan Sumber Data  

Pengumpulan data merupakan suatu proses penghimpunan data atau 

keterangan-keterangan yang dapat dijadikan sebagai bahan kajian baik data primer 

maupun sekunder. Data primer yaitu Hadis-Hadis tentang ‘ain dengan menelusuri 

kitab-kitab Hadis standar yaitu al-Kutub al-Tis’ah dengan menggunakan kelima 

                                                 
32 Rahman Rahmatia, “ Tilawah al-quran perspektif hadis” (suatu kajian ma’anil hadis), skripsi 

(Makassar: fak Ushuluddin dan filsafat UIN Alauddin Makassar, 2022). 
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metode takhrij\ al-H{adi>s\33, kitab-kitab periwayatan dan syarah Hadis dalam mengkaji 

sanad dan matan, serta buku-buku yang terkait dengan pembahasan dalam penelitian 

ini. Sedangkan data sekunder yaidtu data yang digunakan untuk mendukung dan 

melengkapi pembahasan penelitian ini, misalnya ayat al-Qur’a>n, buku, artikel, karya 

ilmiah yang tidak secara khusus terkait dengan pembahasan dalam penelitian ini. 

4. Metode Analisis dan Pengolahan Data 

Pada penelitian ini, data yanttg dianalisis adalah penelitian kualitas sanad dan 

matan. Dalam usaha menganalisis data tersebut, digunakan metode kritik sanad dan 

matan. Selain itu, interpretasi yang dilakukan terhadap matan adalah upaya untuk 

memahami dan mengungkapkan maksud yang dikehendaki oleh suatu lafal Hadis.  

Penulis menggunakan 5 metode dalam melakukan takhrij\ al-H{adi>s\. Analisis data 

dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Data yang terkumpul diidentifikasi dan diklasifikasi. 

b. Setelah data tersebut diklasifikasi, dilakukan i’tibar dengan cara membuat 

skema sanad untuk menentukan syahid dan mutabi34dari Hadis pada setiap 

jalur yang diteliti. 

c. Melakukan kritik sanad terhadap jalur yang dipilih sebagai sampel dalam 

penelitian ini, yang bertujuan untuk mengetahui tingkat validitas dan akurasi 

                                                 
33Takhri@j yaitu menunjukkan tempat hadis pada sumber aslinya yang mengeluarkan hadis 

tersebut dengan sanadnya dan menjelaskan derajatnya ketika diperlukan. Lihat: Mahmu>d al-T{ah}h}a>n, 

Us}u>l al-Takhri@j wa Dira>sah al-Asa>ni@d (Cet. III; Riya>d}: Maktabah al-Ma‘a>rif li al-Nisyrah wa al-Tau>zi@‘, 

1416 H), h. 10. Lihat juga, Manna‘ al-Qaththan, Maba>h}is\ fi@ ‘Ulu>m al-H{adi@s\, terj. Mifdhol 

Abdurrahman, Pengantar Ilmu Hadis (Cet. VIII; Jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar, 2014), h. 189. 
34Syahid (dalam istilah Ilmu Hadis yang jamaknya syawahid) ialah periwayat yang berstatus 

pendukung yang berkedudukan sebagai dan untuk sahabat Nabi sedangkan mutabi’ (biasa disebut tabi’ 

dengan jamak tawabi) ialah periwayat yang berstatus pendukung yang berkedudukan bukan sebagai 

sahabat Nabi. Lihat: Abustani Ilyas dan La Ode Ismail Ahmad, Pengantar Ilmu Hadis (Cet II; Surakarta: 

Zadahaniva Publishing, 2013), h. 117.  
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informasi dari setiap sanad, termasuk s}i>gat sanad atau lambang tah}ammulwal 

ada>’ yang dipergunakan oleh para periwayat Hadis. 

d. Melakukan kritik matan terhadap semua lafal yang diriwayatkan oleh setiap 

mukharrij untuk mengetahui ada atau tidaknya ziya>dah35, idra>j36atau maqlu>b37 

pada setiap riwayat, atau riwayat itu hanya semata-mata karena diriwayatkan 

secara makna (riwa>yah bi al-ma’na>) bukan secara lafal (riwa>yah bi al-lafz}i>). 

e. Sebagai usaha memahami makna dari ungkapan matan Hadis Nabi saw. 

dibutuhkan teknik interpretasi sebagai cara kerja memahami Hadis Nabi saw. 

Adapun teknik interpretasi yang dapat digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1.) Interpretasi Tekstual, yaitu pemahaman terhadap matan Hadis 

berdasarkan teksnya (lafal) semata atau memperhatikan bentuk 

dan cakupan makna teks dengan mengabaikan asba>b al-wuru>d dan 

dalil-dalil yang lain.38 

2.) Interpretasi Kontekstual, yaitu pemahaman terhadap matan Hadis 

dengan memperhatikan asba>b al-wuru>d atau konteks masa Nabi, 

pelaku sejarah dan peristiwanya dengan memperhatikan konteks 

kekinian.39 

                                                 
35Ziya>dah menurut bahasa adalah tambahan. Menurut istiilah ilmu hadis ziya>dah adalah 

tambahan yang  hanya diriwayatkan oleh seorang perawi yang s\iqah, baik satu kata  maupun satu 

kalimat, baik dalam sanad maupun matan hadis. Lihat. Nuruddin Itr, Manhaj al-Naqd fi ‘Ulum al- 

Hadis, terj. Mujiyo, Ulum al-Hadis (Cet. II; Bandung: Remaja  Rosdakarya, 2011), h. 453. 
36Idraj merupakan bentuk masdar dari fi’il  adraja yang berarti memasukkan sesuatu dalam 

lipatan sesuatu yang lain. Menurut istilah hadis idraj  ataumudraj adalah segala sesuatu yangdisebut 

dalam kandungan suatu hadis dan bersambung dengannya tanpa ada pemisah, padahal ia bukan bagian 

dari hadis itu. Lihat Nuruddin Itr, ‘Ulum al-Hadis, h. 472. 
37Maqlub menurut bahasa mengubah, mengganti, berpindah dan membalik. Menurut istilah 

hadis maqlub adalah hadis yang terbalik (redaksinya) baik pada sanad atau matan. Lihat: ‘Amru> ‘Abdul 

al-Mu’im Sali>m, Tai>si>r ‘Ulu>m al-Hadi>s al-Mubtadi’i>n (t.tp. Da>r al-Diya>’, 2000), h. 93.  
38Arifuddin Ahmad, Metodologi Pemahaman Hadis Kajian Ilmu Ma’a>ni> al-H{adi>s\, (Makassar: 

Alauddin University Press, 2013), h. 19.  
39Arifuddin Ahmad, Metodologi Pemahaman Hadis Kajian Ilmu Ma’a>ni> al-H{adi>s, h. 117. 
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3.) Interpertasi Intertekstual, yaitu pemahaman terhadap matan Hadis 

dengan memperhatikan sejumlah teks (sastra) yang diduga 

mempunyai bentuk-bentuk hubungan tertentu, baik dari segi 

bahasa, peristiwa, dan lain-lain.40 

Metode pengolahan data yang digunakan oleh penulis yaitu metode deduktif 

yakni suatu cara pengolahan data yang dimulai dari hal-hal yang bersifat umum 

kemudian menyimpulkan secara khusus. 

F. Tujuan dan Kegunaan 

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka tujuan penelitian ini dapat 

diklasifikasikan sebagai berikut: 

1. Mengetahui kualitas dan kehujjahan Hadis tentang konsep penempatan 

cincin 

2. Mengetahui kandungan Hadis tentang konsep penempatan cincin 

3. Mengetahui implementasi Hadis tentang konsep penempatan cincin 

Selanjutnya, melalui penelitian ini, dapat memberikan banyak kegunaan antara 

lain, yaitu : 

1. Mengkaji dan mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ini, 

sedikit banyaknya akan menambah pengetahuan ilmu pengetahuan dalam 

kajian Hadis, khususnya bagaimana sebenarnya penempatan cincin yang benar 

dari pandangan Islam. 

2. Memberikan pemahaman sehingga mampu menerapkan hal yang telah 

dilakukan sebelumnya Rasululullah yang dimana Rasulullah ternyata melarang 

kita untuk menempatkan cincin di tengah dan telunjuk. 

                                                 
40Arifuddin Ahmad, Metodologi Pemahaman Hadis Kajian Ilmu Ma’a>ni> al-H{adi>s, h. 87. 
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3. Memberikan pemahaman terhadap beberapa pendapat para ahli terkait konsep 

penempatan cincin. 
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BAB II 

KAJIAN TEORETIS 

A. Pengertian Konsep   

Menurut KBBI kata konsep berarti: pengertian, gambaran mental dari objek, 

proses, pendapat (paham), rancangan (cita-cita) yang telah dipikirkan. Agar segala 

kegiatan berjalan dengan sistematis dan lancar, dibutuhkan suatu perencanaan yang 

mudah dipahami dan dimengerti. Perencanaan yang mudah dipahami dan dimengerti. 

Perencanaan yang matang menambah kualitas dari kegiatan tersebut. Di dalam 

perencanaan kegiatan yang matang tersebut terdapat suatu gagasan atau ide yang 

matang akan dilakukan atau dilakukan oleh kelompok maupun individu tertentu, 

perencanaan tadi bisa berbentuk ke dalam sebuah peta konsep.41 

Menurut Singarimbun dan Effendi, konsep adalah sebuah istilah atau definisi 

yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak (abstraksi) suatu kejadian, 

keadaan, kelompok, atau individu yang menjadi obyek.42 Dengan adanya konsep, 

seorang peneliti diharapkan dapat menggunakan suatu istilah untuk beberapa kejadian 

yang saling berkaitan. Karena konsep juga berfungsi untuk mewakili realitas yang 

kompleks. 

Tidak jauh berbeda, Kant, sebagaimana dikutip oleh Harifudin Cawidu, 

berpendapat bahwa konsep adalah gambaran yang bersifat umum atau abstrak tentang 

sesuatu,43 sehingga ia mudah untuk dimengerti dan dipahami. Demikian juga 

                                                 
41 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia  (Jakarta: PT Grand 

Media Pustaka Utama 1990), Cet. 4, h.494. 
42 Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi. 1987. Metode Penelitian Survei. Jakarta: LP3ES. h 

33. 
43 Cawidu Harifudin. 1991. Konsep Kufr dalam Al-Qur'an: Suatu Kajian Teologis dengan 

Pendekatan Tematik. Jakarta: Bulan Bintang. h. 13. 
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Soedjadi, ia memandang bahwa konsep memiliki hubungan erat dengan definisi. 

Menurutnya, konsep adalah ide abstrak yang dapat digunakan untuk menggolongkan 

sekumpulan objek, yang pada umumnya dinyatakan dengan suatu istilah atau 

rangkaian kata.44 Lain halnya dengan definisi, yang hanya bersifat membatasi makna 

untuk mengungkapkan keterangan atau ciri dari suatu realitas. Keberadaan konsep 

adalah sangat penting dalam suatu penelitian. Selain karena dapat mempermudah 

dalam aktivitas generalisasi berbagai realitas konkrit ataupun abstrak, juga karena ia 

menghubungkan antara dunia abstraksi dengan realitas, dan antara teori dengan 

observasi. Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa konsep adalah 

sebuah ide, pengertian, gambaran mental dalam bentuk istilah atau rangkaian kata 

yang mengabstraksikan suatu obyek (proses, pendapat, kejadian, keadaan, kelompok, 

individu) untuk menggolongkan dan mewakili realitas kompleks hingga dapat 

dipahami. Di sini, peneliti memfokuskan definisi konsep yang digunakan dalam 

penelitian untuk membedakannya dengan pengertian dari “definisi”, yaitu gambaran 

yang mengabstrasikan sebuah ide dalam suatu obyek. Penulis menemukan satu hal 

pokok yang terdapat dalam sebuah konsep, yaitu karakteristik. Mengingat potensi 

adanya kesamaan dari berbagai konsep dengan istilah yang sama dan karakteristiknya 

itulah yang memberikan warna baru karena penekanan yang berbeda. 

B. Pengertian Penempatan dan Cincin 

Kata penempatan adalah proses, cara perbuatan menempati atau 

menempatkan contoh: 'penempatan petugassecara sembarangan dapat mengakibatkan 

kekacauan' Menurut Kamus BesarBahasa Indonesia, sinonim kata penempatan adalah 

peletakan, pemasangan, pemindahan, pembubuhan, pencantuman. Penempatan 

                                                 
44 Soedjadi, R. 2000. Kiat Pendidikan Matematika di Indonesia: Konstatasi Keadaan Masa 

Kini Menuju Harapan Masa Depan. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. h. 14. 
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(placement) adalah tindak lanjut dari seleksi, yaitu menempatkan calon karyawan 

yang diterima (lulus seleksi) pada jabatan/pekerjaan yang membutuhkannya dan 

mendelegasikan wewenang kepada orang tersebut.45 

Menurut Hariandja, penempatan adalah proses penugasan / pengisian jabatan 

atau pengisian jabatan atau penugasan kembali pegawai pada tugas / jabatan baru atau 

jabatan yang berbeda. Penugasan ini dapat berupa penugasan pertama untuk pegawai 

yang baru direkrut, tetapi dapat juga melalui promosi, pengalihan, dan penurunan 

jabatan bahkan pemutusan hubungan kerja. 

a. Pengertian cincin  

Menurut KBBI cincin [cin·cin] Kata Nomina (kata benda), perhiasan berupa 

lingkaran kecil yang dipakai di jari, ada yang berpermata, ada yang tidak. segala 

sesuatu yang berbentuk lingkaran (seperti gelang-gelang kecil pada tombak atau mata 

rantai);46 

b. Manfaat cincin bagi wanita dan pria 

Perhiasan memang banyak disukai oleh para wanita. Tak hanya itu saja, 

perhiasan juga bisa dijadikan investasi yang sangat besar dan bisa juga perhiasan 

sebagai fashion. Hingga saat ini kebanyakan wanita merasa penampilannya lebih 

cantik jika memakai perhiasan emas maupun berlian. Sebenarnya menggunakan 

perhiasan memiliki manfaat yang baik untuk kesehatan juga. beberapa manfaat 

menggunakan cincin emas atau perhiasan yang sering kamu pakai untuk kesehatan 

tubuh. 

                                                 
45 Departemen Pendidikan Nasional, kamus besar bahasa Indonesia (Jakarta: PT Grand Media 

PustakaUtama 1990), Cet. 4, h.401. 
46 Departemen Pendidikan Nasional, kamus besar bahasa Indonesia (Jakarta: PT Grand Media 

PustakaUtama 1990), Cet. 4, h.235. 
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Penenang Alami dan Kesehatan Mental. Menggunakan perhiasan menurut 

para wanita dapat mempercantik dan mempermodis penampilan, membuat semakin 

percaya diri. Apabila menggunakan perhiasan emas atau berlian setiap hari akan 

memberikan efek tenang kepada penggunanya dan juga rasa percaya diri. Hal itu 

cukup baik untuk kesehatan mental, karena akan terhindar dari sifat tidak percaya diri 

saat mengenakannya. Agar memaksimalkan percaya diri, perlu menggunakan 

perhiasan emas atau berlian.47 

Perhiasan bukan hanya sebagai simbol kesejahteraan wanita saja, tetapi juga 

direkomendasikan sebagai penenang alami dan baik untuk kesehatan mental 

seseorang. Maka dari itu menggunakan cincin emas dapat meningkatkan rasa percaya 

diri si pemaikainya. Mulai sekarang jangan ragu atau merasa tidak percaya diri saat 

memakai perhiasan. Karena manfaat menggunakan cincin emas itu sangat bagus untuk 

kesehatan. Sesuaikan juga dengan pakaian agar lebih cantik saat dikenakan. Namun 

perlu diingat, menggunakan perhiasan seperlunya saja. Berbeda halnya dengan pria, 

pria diperbolehkan memakai cincin yang terbuat dari perak yang diperkuat dengan 

beberapa dalil shahih dari Nabi sawMuhammad saw. Dalam Al-Muntaqo Muwatho’ 

perak diperbolehkan dalam tiga penggunaan yaitu cincin, pedang dan mushaf. Dalam 

perkembangannya saat ini kalangan pria juga sudah terbiasa menggunakan berbagai 

cincin yang bermata batu alam, yang lebih dikenal dengan batu akik. Berbeda dengan 

manfaat biji besi cincin yang digunakan pria biasanya terbuat dari perak, hal ini 

dikarenakan penggunaan bahan logam emas pada pria akan menyebabkan banyak efek 

negatif bagi kesehatan sehingga menyebabkan cincin perak menjadi salah satu solusi 

untuk tetap eksis dengan berbagai batu akik yang sempat populer. 

                                                 
47 https://vncojewellery.com/artikel/manfaat-menggunakan-cincin-emas-2020-01-14. 
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Manfaat cincin perak untuk pria mungkin tak banyak diketahui. Selain 

manfaat batu granit perak atau silver merupakan salah satu logam mulia yang juga 

banyak dijadikan sebagai perhiasan baik itu cincin, anting, gelang maupun kalung 

yang tentunya sering dipakai sebagai penghias oleh kaum wanita. Meskipun tak selaris 

dan semahal harga emas, peminat perak juga tak kalah jumlahnya. 

Perak (Argentium) memiliki lambang Ag dengan nomor atom 47 pada tabel 

periodik, perak memiliki warna putih yang berkilau. Berbeda dengan manfaat marmer 

perak memiliki bentuk yang sangat elastis sehingga dapat dibentuk tetapi lebih sulit 

dibentuk dibanding emas. Selain manfaat platina secara kimia konduktivitas listrik 

pada perak tertinggi diantara logam lainnya meskipun begitu perak jarang dijadikan 

sebagai keperluan tenaga listrik dikarenakan harganya yang cukup tinggi. 

Cincin sebagai perhiasan bagi kaum wanita sudah menjadi hal lumrah, baik 

itu cincin emas maupun cincin perak. Kali ini akan dibahas berbagai manfaat 

menggunakan cincin perak bagi pria, diantanya sebagai berikut: 

1. Investasi 

Penggunaan cincin perak asli pada pria berfungsi sebagai investasi jangka 

panjang dan diketahui bahwa dari kualitas harga perak memiliki harga yang lebih 

rendah. Untuk kalian yang tidak ingin mengambil resiko yang besar, dengan 

bermodalkan biaya yang kecil perak merupakan salah satu investasi yangdapat dipilih. 

Berbeda dengan manfaat bahan tambang tembaga dalam berbagai sumber dijelaskan 

bahwa harga perak cenderung stabil, hal ini dikarenakan beberapa alasan, yakni pasar 

global yang lebih kecil, sulit memungkinkan adanya manipulasi, perak ialah 

komoditas pendamping perak sehingga turun naiknya harga dipengaruhi oleh harga 

emas, bank sentral yang lebih berminat pada harga emas, persentase kenaikan harga 
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perak yang sering lebih tinggi dibanding harga emas, permintaan perak yang luas, 

jumlah yang terbatas dan mudah dijual. 

2. Perhiasan  

Perak dapat digunakan sebagai perhiasan. Dengan banyaknya fenomena batu 

akik yang terjadi saat ini. Perak dapat menjadi salah satu solusi dalam pembuatan 

cincin bermata batu akik, selain dapat dijadikan sebagai koleksi hal ini juga dapat 

dijadikan sebagai lahan bisnis dan meningkatkan nilai jual dari cincin perak itu sendiri. 

3. Mencegah Infeksi dan Iritasi 

Perak memiliki sifat anti bakteri sehingga mampu mengatasi infeksi dan 

iritasi pada kulit.  Nanopartikel perak berfungsi sebagai anti mikroba. Koloid yang 

mengandung anti mikroba dapat menghancurkan mikroorganisme patogenik. 

Nanopartikel pada perak berfungsi sebagai anti bakteri dan anti jamur dimana 

Nanopartikel memiliki daya toksik yang tinggi terhadap mikroorganisme termasuk 

diantaranya enam belas jenis bakteri. Mekanisme baketri nanopartikel perak dimulai 

dengan melepaskan ion Ag+ dan berinteraksi antara Ag+ dengan -SH di protein 

permukaan. Ion perak akan menghasilkan gugus S-Ag yang stabil pada permukaan sel 

bakteri. Hal ini akan menyebabkan nonaktifnya enzim dan menurunkan permeabilitas 

membran. Kemudian Ion Perak memasuki sel dan mengganti serta mengubah struktur 

DNA dan RNA yang dapat menghambat replikasi bakteri. Replikasi yang terhambat 

mampu menyebabkan kematian sel dan dapat menekan pertumbuhan bakteri sehingga 

mempercepat proses penyembuhan luka. 

4. Mengurangi Tekanan Darah Tinggi 

Kandungan perak mampu menurunkan tekanan darah tinggi hal ini 

dikarenakan elastisitas yang meningkat pada pembuluh darah yang ada dalam 
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tubuh.48Itulah beberapa manfaat cincin perak untuk pria yang perlu diketahui sebagai 

bahan pertimbangan menggunakan hasil alam sebagai investasi maupun hiburan.  

c. Tujuan dan hikmah menggunakan cincin 

Semula Rasulullah saw memang enggan mengenakan cincin. Apalagi yang 

berbalut emas, jelas sangat dihindari. Pemakaian emas oleh kaum pria, dalam 

pandangan Islam, tidak diperbolehkan sebab dianggap menyerupai perempuan. Atas 

permintaan para sahabat, seperti yang dinukilkan dari riwayat Hadis riwayat Bukhari 

dan Muslim, akhirnya Rasulullah mulai berkenan mengenakan cincin yang berbahan 

perak. Sebab, tradisi para pemimpin negara ketika itu mereka memakai cincin, selain 

bentuk status sosial juga berfungsi sebagai stempel. Mulai saat itulah, Rasulullah 

gemar memakai cincin.Berbagai upaya dilakukan untuk menguak rahasia dan hikmah 

di balik kegemaran Rasul itu. Salah satunya seperti yang tertuang dalam Fatawa Ibn 

Hajar al-Haytami al-Kubra. Buku ini mengutip beberapa dalil dari Hadis dengan 

beragam derajat kesahihannya, yang berbicara perihal manfaat sunah pemakaian 

cincin seperti yang dicontohkan Rasul.49 

Al-Haitami menjelaskan, misalnya dalam titik tertentu penggunaan cincin itu 

bisa memicu keberkahan hidup dan menjauhkan diri dari kefakiran. Bukan karena batu 

cincin itu mampu mendatangkan nikmat atau bala, sama sekali bukan. Melainkan nilai 

estetika dan keindahan yang tersimpan menyimpan energi positif yang berpengaruh 

membangkitkan semangat dan gairah pemakainya. Barangkali energi positif di balik 

keindahan yang diciptakan oleh yang Maha indah itulah yang menjadikan batu yaqut 

warna kuning, begitu istimewa. Meski dalil Hadisnya lemah, batu itu disebut-sebut 

                                                 
48 https://manfaat.co.id/manfaat-cincin-perak-untuk pria 
49 https://www.riaueditor.com/detail/Opini/Cincin--Keindahan--dan-Energi-Positif 

https://manfaat.co.id/manfaat-cincin-perak-untuk
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bisa mencegah pemakainya dari penyakit sampar. Dengan demikian, tak heran bila 

Rasulullah menyukai batu cincin dari Afrika dan Yaman, karena keelokannya.50    

Apapun bentuk cincin yang dikenakan, selama memenuhi ketentuan 

syari’inya, pada dasarnya dapat memancarkan energi dari keindahan yang 

dipancarkan. Energi tersebut tentu tidaklah muncul dengan sendirinya.Energi datang 

dari Sang Mahapencipta keindahan. Keindahan itu hanya dapat menguap begitu saja, 

bila terkotori dengan keangkuhan, kesombongan, dan ambisi duniawi dari sebuah 

cincin. Sebab, Allah itu indah dan mencintai keindahan. Karena Dia pulalah sejatinya 

pemilik dari segala keindahan yang ada di muka bumi.   

d. Cincin dari segi medis 

Cincin dari segi kesehatan Bermaanfaat untuk Penyembuhan. Dikatakan 

bahwa masyarakat zaman dahulu itu percaya bahwa emas memiliki efek getaran yang 

dapat menenangkan. Jika ditempelkan ke tubuh yang sedang mengalami memar atau 

infeksi, memar atau infeksi tersebut dapat lekas sembuh. Hal tersebut bisa terjadi, 

karena terdapat bagian tubuh yang mengenakan emas berdampak lebih rileks dan 

sistem peredaran darah kamu jadi lancar. Sehingga menjadikan proses regerenisasi sel 

dengan mengantikan sel-sel kulit mati kamu menjadi lebih cepat hilang. Dengan 

memakai perhiasan emas maupun berlian juga menumbuhkan rasa bahagia dalam diri. 

Rasa bahagia itu merupakan hormon beta endorfin di dalam tubuh, hormon ini 

membantu mengurangi rasa nyeri dan meningkatkan rasa nyaman juga. Sehingga 

pemakainya tidak sadar bahwa rasa nyeri bisa berkurang, karena memakai perhiasan 

setiap harinya. Beberapa manfaatnya sebagai berikut: 

                                                 
50 https://khazanah.republika.co.id/berita/nng8is/inilah-hikmah-mengapa-rasulullah-memakai-

cincin 
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1. Memperlancar Sistem Peredaran Darah. Manfaat menggunakan cincin 

emas lainnya yaitu dapat memperlancar sistem perdaran darah juga. Jumlah oksigen 

yang ada di dalam darah stabil dan didistribusikan ke organ tubuh yang lain. Tentunya 

dapat membuat tubuh terasa lebih segar kembali dan dapat terhindar dari risiko 

terserangnya penyakit lain. 

2. Menstabilkan Temperatur Tubuh. untuk menstabilkan temperatur tubuh, 

yaitu cukup menggunakan perhiasan berlian atau perhiasan emas. Saat temperatur 

tubuh sedang meningkat maka perhiasan emas akan memberikan efek mendinginkan 

kepada tubuh. Dan sebaliknya, jika temperatur tubuh sedang menurun, perhiasan akan 

memberikan efek hangat yang nyaman untuk tubuh. 

3. Mengurangi Gejala Arthritis. Penyakit arthritis adalah penyakit 

peradangan sendi yang umumnya diderita oleh orang yang usianya sudah di atas 50 

tahun. Penyakit ini dapat menimbulkan rasa sakit pada bagian persendian seperti, 

lutut, siku dan bagian tubuh yang lainnya. Para dokter sudah melakukan penelitian 

arthritis yang menyatakan bahwa penggunaan perhiasan emas maupun berlian ampuh 

mengurangi gejala arthritis. Sehingga wanita yang memiliki gejala arthritis tidak 

begitu tersiksa jika rasa sakit itu datang.51 

Adapun cincin emas dari segi medis bagi laki-laki, emas merupakan salah 

satu perhiasan yang paling diminati terutama oleh kaum wanita dengan fungsi yang 

beraneka ragam. Selain digunakan sebagai mahar dalam acara pernikahan, emas juga 

bisa dijadikan aset untuk menyimpan harta agar tidak terjadi inflasi, sehingga nilai 

harta tidak akan berkurang dikarenakan harga emas yang cenderung stabil. Pada 

umumnya perhiasan emas yang berbentuk anting-anting, kalung, gelang, maupun 

                                                 
51 https://vncojewellery.com/artikel/manfaat-menggunakan-cincin-emas-2020-01-14. 
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cincin, sering dikenakan oleh kaum wanita sebagai pendongkrak rasa percaya diri, 

karena hal itu bisa menjadikan penampilan lebih menarik manakala wanita 

mengenakan perhiasan emas. Akan tetapi hal demikian malah tidak dianjurkan apabila 

laki-laki juga ingin menggunakan emas layaknya seperti kaum wanita karena justru 

akan merugikan kesehatan laki-laki tersebut. Berikut beberapa alasan mengapa laki-

laki tidak diperbolehkan memakai perhiasan emas dari segi kesehatan : 

1. Membuat laki-laki terpapar dengan zat aktif emas 

Jika seorang laki-laki terlalu lama mengenakan perhiasan emas, maka hal itu 

akan membuat tubuh laki-laki tersebut terpapar dengan zat aktif emas. Sehingga emas 

akan mulai teroksidasi dan memunculkan beberapa senyawa yang bisa mempengaruhi 

testis sebagai organ reproduksi pada laki-laki dan mengganggu fungsi kerjanya. 

Akibatnya, hal demikian bisa berdampak buruk pada kesuburan sel sperma dalam 

proses reproduksi. 

2. Bisa menimbulkan berbagai penyakit pada laki-laki 

Ketika perhiasan emas yang berbentuk cincin dikenakan oleh laki-laki dalam 

jangka waktu yang lama, maka hal demikian bisa menyebabkan terjadinya peradangan 

akar saraf di bagian yang menjadi tumpuan cincin. Dan apabila cincin emas tersebut 

dikenakan dengan erat pada jari tengah , maka bisa menimbulkan risiko aterosklerosis 

dan hipertensi. Sedangkan jika cincin emas dikenakan di bagian jari kelingking, bisa 

menyebabkan lesi usus 12 jari. 

Di dalam tubuh wanita zat emas bisa saja masuk dan kemudian mengalir 

bersama darah. Namun zat emas tidak akan mempunyai dampak buruk pada tubuh 

wanita tersebut. Hal itu dikarenakan zat emas tersebut akan dibuang bersama dengan 

darah haid /menstruasi. Berbeda dengan laki-laki yang tidak bisa membuang zat emas 
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yang telah mengalir bersama darah . Sehingga justru akan membahayakan tubuh laki-

laki tersebut. 

Dari penjelasan di atas sudah bisa dijadikan bukti ilmiah tentang larangan 

laki-laki menggunakan perhiasan emas karena akan berakibat buruk pada kesehatan 

laki-laki tersebut.52 

C. Kaidah Kesahihan Sanad Dan Matan Hadis 

Pada penelitian ini peneliti berfokus pada Hadis-Hadis tentang penempatan 

cincin, ketika menilisik lebih jauh tentang eksistensi Hadis Nabi saw. dalam Islam 

yang merupakan sumber hukum kedua setelah al-Qur’an. Hal inilah yang menjadi 

perbedaan besar pengkajian Hadis dan al-Qur’an sebagai sebuah sumber  hukum Islam. 

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

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

kajian mengenai validitas atau orisinalitas ayatnya. Hal tersebut berbeda dengan      

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

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

diperselisihkan validas dan orisinalitasnya (z{anni al-wurud).53 Oleh karena itu hal ini  

dinulai sangat penting dilakukan untuk dapat menilai validatas dan orisinalitas Hadis 

Nabi saw terkhusus pada Hadis-Hadis Nabi saw terkait keutamaan memelihara anak 

perempuan. 

Kaidah keshahihan Hadis yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah 

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

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

                                                 
52 https://www.arbamedia.com/2015/05/bahaya-emas-bagi-laki-laki.html?m=1 
53 M. Yusuf Assagaf, “Manajenen Hati Perspektif Hadis Nabi Muhammad saw.”, Tesis 

(Makassar: Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, 2020), h.25. 
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tinggi dalam Islam dan dianggap sebagai kitab tersahih setelah al-Qur’an.54 Adapun 

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

 إلى الضَّابِط الْعَدْلِ  عنِ  الضابط العدل بنقل إسناده يتصل الذي المستند الْديث فَو :الصحيح الْديث

 " معللا ولا ،ذشا يكون ولا منتَاه

Artinya: 

Hadis sahih adalah Hadis yang bersambung sanadnya dengan penukilan Hadis 

dari  (perawi  yang)  adil  dan  d}a>bit}  dari  (perawi  yang)  adil  dan  d}a>bit}  (pula), 

(sampai jalur) terakhir (sanad)nya, dan tidak mengandung sya>z\ (pertentangan) 

dan ‘illat (kecacatan)”.55 

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

Hadis, maka  dapat  dianggap  sahih  oleh  msyoritas  ulama  Hadis,56  seperti  al-

Nawa>wi>>,  Ibn kasi>r Ibn H{ajar al-‘Asqalani> Jala>l al-Di>n al-Suyu>t}i>, dan ulama lainnya. 

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

yang diduga telah diterapkan oleh al-Bukha>ri> dan Muslim dalam kitab S}ah}i>h} nya.57 

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

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

rumusan  yaitu:  1)  Ittis}a>l  al-Sanad  (ketersambungan  sanad),  2)  al-‘Adl  (perawinya 

bersifat adil), 3) D}a>bit} (perawinya memiliki kekuatan hafalan), ketiga unsur tersebut 

menjadi acuan untuk menilai kualitas sanad. Sedangkan pada matan Hadis yaitu: 1) 

tidak terjadi sya>z\ (pertentangan) dan 2) tidak terdapat ‘illat (kecacatan), kedua unsur 

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

                                                 
54 Abu> al-Fida>’ Isma>‘i>l bin ‘Umar bin Kasi>r al-Qurasyi> al-Bas}ri al-Dimasyqi>, Ikhtis}a>r Ulu>m al- 

H{adi>s}(Cet. II; Beirut: Da>r al-Kitab al-‘Ilmiyyah, t.th), h. 29. 
55 Usman bin 'Abd al-Rahman Taqi al-Din Ibn Salah, Ma'rifat Anwa 'Ulum al-Hadis- 

Muqaddimah Ibn Salah (Suria-Beirut: Dar al-Fikr-Dar al-Fikr Ma'aşir, 1406 H/1986 M), h. 11-12. 
56 Kamaruddin Amin, Menguji Kembali Keakuratan Metode Kritik Hadis (Cet. I; Jakarta: PT. 

Mizan Publika, 2009), h. 17. 
57 Abustani Ilyas, dkk, Epistemologi Kritik Sanad: Antara Normativitas, Historisitas dan 

Aplikasi Cet. I; (Bantul: Semesta Aksara: 2020), h. 33. 
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oleh M. Syuhudi Ismail dalam bukunya dengan menggunakan istilah kaidah mayor 

dan kaidah minor.58 

1.  Kaidah Kesahihan Sanad 

a. Ittis}a>l-Sanad 

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

setiap perawi mendengar secara langsung Hadis yang diriwayatkannya dari periwayat 

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

tersebut mendengarnya dimana saja.59 Sedangkan menurut M. Syuhudi Ismail 

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

Hadis meriwayatkannya dari perawi yang terdekat dengannya hingga sampai pada 

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

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

tingkatan sahabat yang menerima Hadis tersebut langsung dari Nabi sawMuhammad                   

saw.60 

Namun dalam menetapkan kriteria Hadis yang dinilai sahih terdapat 

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

sanad antar perawi. Perbedaan tersebut terjadi pada masalah pertemuan antar perawi 

Hadis dengan guru   ataupun   muridnya   atau   perawi   yang   terdekat   dalam   sanad.   

al-Bukha>ri> mengharuskan terjadinya pertemuan antara kedua orang perawi atau antara 

guru dan murid, walaupun pertemuan tersebut hanya sekali saja terjadi. Sedangkan 

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

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

                                                 
58 Baca lebih lanjut M. Syuhudi Ismail, Kaidah Kesahihan Sanad Hadis, h. 9. 
59 Muh}ammad bin Muh}ammad bin Suwailim Abu> Syuhbah, al-Wasi} fi> ‘Ulu>m wa Mus}t}alah} al- H{adi>s\ 

(t.t: Da>r al-Fikr al-‘Arabi>, t.th), h. 225. 
60 M. Syuhudi Ismail, Kaidah Kesahihan Sanad Hadis, h. 127. 
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tersebut hidup pada masa yang sama atau sezaman.61 

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

kitabnya Syarh} Nukhbah al-Fikr fi> Must}al}ah}a>t Ahl al-Asa\  r menjelaskan bahwa dalam hal 

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

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

tanpa adanya perantara walaupun pertemuan tersebut hanya terjadi sekali saja. 

Sedangkan muslim sedikit lebih longgar dalam hal ini dengan mencukupkan 

kemungkinan adanya pertemuan kemudian bebaik sangka mengenai petemuan antar 

perawi bahwa sanad tersebut bersambung.62 

Adapun indikator yang dapat menjadi acuan dalam menentukan 

ketersambungan sanad (ittis}al al-sanad) sebagai berikut:  

1) Memperhatikan lafal periwatan Hadis atau lafal penyampaian dan 

penerimaan (si>gat al-tah}ammul wa al-ada>’) 

Secara umum lafal periwayatan Hadis terbagi menjadi beberapa bentuk, ialah 

sebagai berikut: 1) al-Sima>’min lafz} al-syaikh (mendengarkan melalui seorang guru), 

2) al-Qira>’at   ‘ala> al-syaikh   (membacakan   kepada   seorang   guru),   3)   al-Ija>zah 

(pemberian legalitas), 4) al-Muna>walah (menyerahkan atau penyerahan), 5) al- 

Kita>bah (secara tertulis), 6) al-I‘la>m (memberitahukan atau pemberitahuan), 7) al-

Was}iyyah  bi  al-kitab  (mewasiatkan  melalui  kitab),  8)  al  Wija>dah  (melalui  barang 

temuan).63 

                                                 
61 Lihat Abu> al-Fad}l Ah}mad bin ‘Ali> bin Muh}ammad bin Ah}mad bin H{ajar al-‘Asqala>ni> al- H{adi>s\ 

al-Sa>ri> Muqaddimah Fath} al-Ba>ri>, Juz 14 (t.t: Da>r al-Fikr – Maktabah Salafiyyah, t.th), h. 12; dikutip 

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

h. 33. 
62 ‘Ali >bin Muh}ammad Abu> al-H{asan Nu>r al-Di>n al-Mala> al-Harawi> al-Qa>ri>, Syarh} Nukhbat al- Fikr fi> 

Mus}t}alah}a>t Ahl al-As\a>r (Beirut: Da>r al-Arqam, t.th), h. 247 
63 Lihat Abustani Ilyas, dkk, Epistemologi Kritik Sanad: Antara Normativitas, Historisitas dan 

Aplikasi,  h. 41-53. Lihat juga ‘Us\ma>n  bin ‘Abd al-Rah}man  Taqi> al-Di>n  Ibn S{ala>h},  Ma‘rifat Anwa >‘ ‘Ulu>m 
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2) Memperhatikan sezaman dan petemuan (mu‘a>s}arah wa muba>syarah) 

Menurut M. Yusuf Assagaf dalam tesisnya yang berjudul “Manajemen Hati 

Perspektif Hadis Nabi saw.” menjelaskan bahwa langkah yang harus dilakukan untuk 

mengindentifikasi sesazaman dan terjadinya pertemuan antar perawi atau antar guru 

dan murid ialah dengan melacak biografi perawi, tahun lahir dan wafat, serta rihlah 

yang dilakukan.64 Namun terkadang pada proses pelacakan sulit ditemukan tahun lahir 

ataupun tahun wafat perawi Hadis. Menurut Abdul Gaffar dalam disertasinya yang 

berjudul “Telaah Kritis Atas ‘Ilal al-Hadi>s Dalam Kaidah Kesahihan Hadis (Sebuah 

Rekonstruksi Metodologis)” menjelskan bahwa Jika tahun lahir periwayat tidak 

ditemukan maka salah satu cara untuk mengukur apakah ada kemungkinan bertemu 

atau minimal semasa antar kedunya adalah dengan melihat tahun wafatmasing-masing 

periwayat. Jika jarak keduanya terpaut tidak lebih dari 40 tahun maka ada 

kemungkinan terjadi pertemuan dengan asumsi pada umumnya seorang periwayat 

rata-rata berusia 60 tahun. Jika jarak keduanya lebih dari 40 tahun, maka 

membutuhkan penelitian yang lebih dalam untuk menem ukan apakah terjadi 

pertemuan atau tidak.65 

3.) Memperhatikan hubungan guru dan murid 

Adapun cara mengetahui hubungan guru dan murid antar perawi dapat 

dilakukan dengan melakukan pelacakan data mengenai guru-guru perawi tersebut dan 

                                                 
al-H{adi>s\ - Muqaddimah Ibn Salah, h. 132-178. Lihat juga M. Syuhudi Ismail, Kaidah Kesahihan Sanad 
Hadis, h. 57. Sedangkan al-Qa>simi> membagi lafal periwayat hadis menjadi sembilan bentuk lafal, al-

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

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

Da>r al-Kitab al-‘Ilmiyyah), h. 203-204. 
64M. Yusuf Assagaf, “Manajenen Hati Perspektif Hadis Nabi Muhammad saw.”, (Makassar: 

Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, 2020), h. 45. 
65 Abdul Gaffar, “Telaah Kritis Atas ‘Ilal al-H{adi>s\ Dalam Kaidah Kesahihan Hadis 

(SebuahRekonstruksi Metodologis)”, Disertasi, h. 132. 
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juga murid-murid perawi tersebut. Dengan kata lain bahwa hubungan guru dan murid 

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

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

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

tersebut terjadi diawal, tengah ataupun diakhir sanad.66 penjelasan di atas bahwa 

dalam mengukur Berdasarkan penjelasan di atas bahwa dalam mengukur 

kezezamanan dan pertemuan antar perawi dapat ditempuh dengan melakukan 

pelacakan terhadap biografi perawi, tempat lahir dan wafat, tahun lahir dan wafat 

serta rihlah perawi dalam mencari Hadis. Indikasi adanya pertemuan tersebut dapat 

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

dengan melihat kemungkinan pertemuan sebagaimana persyaratan Muslim. Serta 

adanya hubungan dua sisi dari para perawi yang berada pada rentetan sanad sebagai 

bentuk validitas data hubungan guru murid. 

a. Perawinya Adl 

Kata adil menurut Ibn Faris, kata yang terdiri dari د ,ع dan ل memiliki dua 

makna dasar yang saling berhadapan seperti lurus dan bengkok.67 Namun makna adil 

yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bersikap lurus khususnya dalam 

meriwayatkan Hadis yang bersumber dari Nabi sawMuhammad saw. Sedangkan adil 

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

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

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

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

al-Z|ikra>  Karya  K.H.  Lanre  Said”,  Skripsi  (Makassar:  Fak.  Ushuluddin  dan  Filsafat  UIN  Alauddin 

Makassar, 2021), h. 31. 
67 Ah}mad  bin  Fa>ris  bin  Zakariyya>  al-Qazwaini>  al-Ra>zi>  Abu>  al-H{asan,  Mu‘jam  Maqa>yi>s al- Lugah, 

Juz 4, h. 246. 
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Jumhur ulama juga telah merinci keadilan seorang perawi dengan harus muslim, balig, 

berakal, selamat dari sebab kefasikan dan menjaga muru’ah.68 

b. Perawinya D}a>bit 

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

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

menggambarkan kulitas hafalan seorang perawi Hadis pada saat menyampaikannya 

berasal dari kekuatan ingatan atau kecermatan hafalan dalam menyampaikan 

(memiliki hafalan yang kuat).69 

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

berikut:70 

1.)D}abt} al-S}adr   

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

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

tersebut meriwayatkannya kepada orang lain, atau perawi tersebut memiliki 

kemampuan untuk meriwayatkannya kapan saja diperlukan oleh orang lain. 

2.)D}abt al-Kita>b  

D}abt al-Kita>b yaitu  kuat  dalam  hal  tulisan,  artinya  tulisan  Hadisnya  sejak 

mendengar dari gurunya terpelihara dari perubahan, pergantian, dan kekurangan.       

Singkatnya, tidak terjadi kesalahan penulisan kemudian diubah dan diganti, karena 

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

                                                 
68 Abu>Bakr Ka>fi>, Manhaj al-Ima>m al-Bukha>ri> fi> Tas}h}i>h} al-Ah}a>di>s\ wa Ta‘li>liha>, (Cet. I; Beirut: Da>r Ibn 

Hazm, 1422 H/2000 M), h. 75. 
69 Abustani Ilyas, dkk, Epistemologi Kritik Sanad: Antara Normativitas, Historisitas dan 

Aplikasi, h. 65. 
70 Abu>Bakr Ka>fi>, Manhaj al-Ima>m al-Bukha>ri> fi> Tas}h}i>h} al-Ah}a>di>s\ wa Ta‘li>liha>, h. 131. Lihat juga 

Muhammad Alawi al-Maliki, Ilmu Ushul al-Hadis (Cet. III; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), h. 

53. 
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3.)Tamm al- D}abt 

Istilah  tamm  al-d}abt jika  diindonesiakan  dapat  bermakna  ked}abit}an  yang 

sempurna  atau  dapat  digunakan  istilah  d}abit} plus yang  diperuntukkan  bagi  perawi 

yang hafal dengan sempurna Hadis yang diterimanya dan mampu menyampaikan 

Hadisnya dengan baik Hadis yang dihafalnya kepada orang lain dan paham dengan baik  

Hadis yang dihafalnya.71 

Berdasarkan  penjelasan  di  atas  dapat  diketahui  bahwa  ked}abit}an  seorang 

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

Hal  ini  menjadi  ked}abit}an  perawi  merupakan  unsur  penting  yang  harus terpenuhi 

dalam menilai kualitas hafalan perawi Hadis. 

1. Kaidah Kesahihan Matan 

a. Terhindar dari sya>z 

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

bermakna dasar menyendiri dan berbeda.72 Berdasarkan penjelasan tersebut maka 

dapat  dipahami  bahwa  sya>z menurut  bahasa  ialah  sesuatu  yang  menyendiri  dan 

berbeda atau menyalahi yang lainnya. 

Ulama berbeda pendapat tentang pengertian sya>z dalam istilah. Secara 

garis besar ada tiga pendapat yang menonjol, yaitu:73 

1) Al-Sya>fi‘i>  berpandangan  bahwa  sya>z adalah  suatu  Hadis  yang  

diriwayatkanseorang si\ qah tetapi bertentangan dengan Hadis yang diriwayatkan 

orang yang lebih s\iqah atau banyak periwayat s\iqah. 

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

Aplikasi, h. 71. 
72 Ah}mad  bin  Fa>ris  bin  Zakariyya>  al-Qazwaini>  al-Ra>zi>  Abu>  al-H{asan,  Mu‘jam  Maqa>yi>s al- Lugah, 

Juz 3, h. 180. 
73 Us\ma>n  bin  ‘Abd  al-Rah}man  Taqi>  al-Di>n  Ibn  S{ala>h},  Ma‘rifat  Anwa>‘  ‘Ulu>m  al-H{adi>s\  - Muqaddimah 

Ibn S{ala>h}, h. 76-77. 
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2) Al-H}a>kim  mengatakan  bahwa  sya>z \  adalah  Hadis  yang  diriwayatkan 

orang s\iqah dan tidak ada periwayat s\iqah lain yang meriwayatkannya, 

3) Abu>  Ya‘la>  al-Khali>li berpendapat  bahwa  sya>z       adalah  Hadis  yang  

sanadnya hanya satu macam, baik periwayatnya bersifat si\ qah maupun tidak. 

M. Syuhudi Ismail menjelaskan bahwa ada empat indikator untuk 

mengetahui sya>z (pertentangan) pada matan Hadis, yaitu: Sanad Hadis bersangkutan 

menyendiri, matan Hadis bersangkutan bertentangan dengan matan Hadis yang 

sanadnya lebih kuat, bertentangan dengan al-Qur’an dan atau bertentangan dengan 

akal sehat dan fakta sejarah.74 

  b. Terhindar dari ‘illat 

Ibn Fa>ris menjelaskan bahwa kata ‘illah yang terdiri dari hurug  عdan ل 

memiliki tiga makna dasar, yakni; pengulangan, menghalangi dan kelemahan pada 

sesuatu.75 Sementara menurut bahasa, ‘illah adalah sebab-sebab yang samar atau 

tersembunyi yang dapat menyebabkan kecacatan sebuah Hadis yang kelihatannya 

selamat dari berbagai kekurangan.76 Oleh karena ‘illat adalah sebuah penyakit 

tersembunyi atau samar yang terdapat dalam Hadis, sehingga membuat Hadis tersebut 

berkualitas daif. 

Adapun indikator untuk mengetahui ‘illah (kecacatan) pada matan Hadis, 

yaitu:Terdapat  idra>j (sisipan  yang  dilakukan  oleh  perawi  si\ qah pada  matan  Hadis), 

terdapat penggabungan matan Hadis, baik sebagian atau seluruhnya pada matan Hadis 

                                                 
74 Arifuddin Ah}mad, Paradigma Baru Memahami Hadis Nabi, (Cet. I: Jakarta: Renaisan, 2005 M.), 

h. 117. Bandingkan dengan Kamaruddin Amin, Menguji Kembali Keakuratan Metode Kritik Hadis, 

(Cet. I; Jakarta: Hikmah, 2009), h. 58. 
75 Ah}mad  bin  Fa>ris  bin  Zakariyya>  al-Qazwaini>  al-Ra>zi>  Abu>  al-H{asan,  Mu‘jam  Maqa>yi>s al- Lugah, 

Juz 4, h. 12. 
76 Lihat Muh}ammad ‘Ajja>j bin Muh}ammad Tami>m bin S{a>lih} bin ‘Abdulla>h al-Khat}i>b, Us}u>l al- H{adi>s\ 

(Beirut: Da>r al-Fikr, 1409 H/1989 M), h. 291; dikutip dalam M. Yusuf Assagaf, “Manajenen Hati 

Perspektif Hadis Nabi Muhammad saw.”, Tesis, h. 50. 
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yang lain oleh perawi  s\iqah, terdapat ziya>dah (penambahan satu lafal atau kalimat 

yang  bukan  bagian  dari  Hadis  yang  dilakukan  oleh  perawi  s\iqah),terdapat  inqila>b 

(pembalikan lafal-lafal pada matan Hadis),terdapat tah}ri>f atau tas}h}i>f (perubahan 

huruf atau syakal pada matan Hadis) dan atau terdapat kesalahan lafal dalam 

periwayatan Hadis secara makna.77 

Namun indikator-indikator di atas tidaklah menjadikan Hadis tersebut daif 

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

jika indikator-indikator yang ditemukan dalam Hadis merusak subtansi makna Hadis, 

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

subtansi makna Hadis tersebut, maka Hadis tersebut dikategorikan sebagai sebuah 

Hadis yang diriwayatkan secara makna (riwa>yah bi al-ma‘na>).78 

3. Kaidah al-jarh} wa al-Ta‘di>l 

Dari segi bahasa, kata al-jarh} adalah kata yang berasal dari bahasa Arab  yang 

terdiri dari huruf ر ,ج dan ح. Menurut ahli bahasa ketika huruf ج dari kata جرحdibaca 

fath}ah maka dapat berarti memberi luka atau melukai bagian tubuh dengan pedang,79 

sedangkan apabila huruf  جdibaca d}ammah maka dapat berarti nama bagi luka itu 

sendiri.80 Akan tetapi, menurut sebagian ahli bahasa apabila  جdibaca d}ammah, berarti 

                                                 
77 Lihat Abu> Sufya>n Mus}t}afa> Ba>ju>, Al-‘Illah wa Ajna>suha> ‘ind al-Muh}addis\i>n, (Cet. I; T{ant}a>: 

Maktabah al-D{iya>’, 1426 H/2005 M), h. 288-397; dikutip dalam M. Yusuf Assagaf, “Manajenen Hati 

Perspektif Hadis Nabi Muhammad saw.”, Tesis, h. 50. 
78 Lihat catatan kaki ke-30: I Gusti Bagus Agung Perdana Rayyn, “Studi Kritik Hadis-hadis 

Mengusap Khuf dalam Kitab al-Z|ikra> Karya K.H. Lanre Said”, Skripsi (Makassar: Fak. Ushuluddin 

dan Filsafat UIN Alauddin Makassar, 2021`), h. 14. 
79 Muh}ammad bin Mukrim bin ‘Ali> Abu> al-Fad}l Jama>l al-Di>n Ibn Manz}u>r al-Ans}a>ri>, Lisa>n al-Arab, Juz 

2 (Cet. III; Beirut: Da>r S{a>dr, 1414 H), h. 422. 
80 Lihat ‘Abd al-‘Azi>z bin Muh}ammad bin Ibra>hi>m ‘Abd al-Lat}i>f, D{awa>bit} al-Jarh} wa al-Ta‘di>l (Cet. I; 

Saudi Arabia: t.p., 1412 H), h. 10; dikutip dalam Abdul Gaffar Bedong, dan Muhammad Ismail 

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

Bintang Pustaka Madani, 2021), h. 13. Lihat juga Ah}mad bin Fa>ris bin Zakariyya> al-Qazwaini> al-

Ra>zi> Abu> al-H{asan, Mu‘jam Maqa>yi>s al-Lugah, Juz 1, h. 451. 
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melukai badan dengan besi atau sejenisnya, sedangkan apabila ج dibaca fath}ah berati 

melukai dengan menggunakan lisan,81 dengan kata lain hal ini bersifat abstrak.82 

Menurut istilah ilmu Hadis, kata al-jarh} berarti menyifati seorang perawi 

dengan sifat yang membuat yang diriwayatkannya menjadi tidak kuat atau menjadi 

lemah atau bahkan menkadikan riwayatnya tertolak.83 Sehubungan dengan hal ini, 

perawi yang disifati tidak kuat maka perawi tersebut dihukumi jujur tapi memiliki 

kualitas hafalan yang tidak kuat. Riyawat ini bisa menjadi kuat jika ditemukan 

riwayat lain yang mendukung riwayatnya. 

Sebagaimana kata al-jarh}, kata al- Ta‘di>l  juga diambil dari bahasa Arab 

yang terdiri dari huruf د  ,عdan  لyang dapat berarti suatu yang terdapat dalam hati 

bahwa dia adalah sesuatu yang lurus.84 Namun dalam hal ini, orang yang ‘adl adalah 

orang yang  kesaksiannya  diterima.  Ta‘di>l  pada  diri  seseorang  adalah  menilainya  

positif, sedangkan menurut istilah ilmu Hadis,  kata Ta‘di>l  berarti menyifati  seorang 

perawi dengan sifat yang menjadikan riwayatnya dapat diterima.85Sehubungan 

dengan hal ini, periwayat yang diterima riwayatnya tidak terlepas dari salah satu dari 

dua hukum, yakni diterima riwayatnya dengan status s}ah}i>h} li za>tihi atau h}asan li 

                                                 
81 Muh}ammad bin Muh}ammad bin ‘Abd al-Razzaq al-H{usaini> Abu> al-Fiyad al-Mulaqqab bi 

Murtad}a> al-Zubaidi>, Ta>j al-‘Aru>s Min Jawa>hir al-Qa>mus, Juz 6 (t.t: Da>r al-Hida>yah, t.th), h. 336 
82 Abdul Gaffar Bedong, dan Muhammad Ismail Maggading, al-Jarh} wa al-Ta‘di>l Konstruksi 

Aplikatif Terhadap Penilaian Hadis, h. 14. 
83 Lihat  ‘Abd  al-‘Azi>z  bin  Muh}ammad  bin  Ibra>hi>m  ‘Abd  al-Lat}i>f,  D{awa>bit}  al-Jarh}  wa al- Ta‘di>l, 

h. 10; dikutip dalam Abdul Gaffar Bedong, dan Muhammad Ismail Maggading, al-Jarh} wa al- Ta‘di>l 

Konstruksi Aplikatif Terhadap Penilaian Hadis, h. 13. 
84 Muh}ammad bin Mukrim bin ‘Ali> Abu> al-Fad}l Jama>l al-Di>n Ibn Manz}u>r al-Ans}a>ri>, Lisa>n al-‘Arab, 

Juz 11, h. 430. 
85 Lihat  ‘Abd  al-‘Azi>z  bin  Muh}ammad  bin  Ibra>hi>m  ‘Abd  al-Lat}i>f,  D{awa>bit}  al-Jarh}  wa al- Ta‘di>l, 

h. 11; dikutip dalam Abdul Gaffar Bedong, dan Muhammad Ismail Maggading, al-Jarh} wa al- Ta‘di>l 

Konstruksi Aplikatif Terhadap Penilaian Hadis, h. 16. 
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za>tihi86 

Berdasarkan  uraian  di  atas  dapat  dipahami  bahwa  ilmu  al-jarh}  wa al-ta‘di>l 

adalah ilmu yang berfokus pada bahasan mengenai kondisi para perawi Hadis yang 

bermuara  pada  penentuan  kes\iqahan  dan  ked}a‘i>fan perawi  Hadis  sebagai  bentuk 

verifikasi terhadap Hadis yang diriwayatkan dapat diterima (maqbu>l) atau tertolak 

(mardu>d).Banyaknya perbedaan penilain antar nuqqa>d (kritikus) dalam menilai 

periwayat Hadis menimbulkan diskurus yang sangat sengit dikalangan kritikus Hadis. 

Melihat banyak perdebatan yang terjadi antar kritiku Hadis, maka para ulama ahli 

kritik Hadis menyusun beberapa kaidah mengenai al-jarh} wa al-ta‘di>l dengan adanya 

kaidah ini diharapkan penelitian terhadap seorang perawi Hadis dapat menjadi lebih 

objektif. Berikut ini teori-teori atau kaidah-kaidah al-jarh} wa al-ta‘di>l yang disusun 

oleh ulama, yaitu: 

1. al-ta‘di>l didahulukan atas al-jarh 

Jika seorang perawi dinilai terpuji oleh kritikus dan dinilai tercela oleh 

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

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

beakangan. Pendukung pendapat ini adalah al-Nasa>’i> (w. 303 H/915 M).87 

2. al-jarh} didahulukan atas al-ta‘di>L 

Jika seorang perawi dinilai tercela oleh kritikus dan dinilai terpuiji oleh 

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

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

                                                 
86 Lihat  ‘Abd  al-‘Azi>z  bin  Muh}ammad  bin  Ibra>hi>m  ‘Abd  al-Lat}i>f,  D{awa>bit}  al-Jarh}  wa al- Ta‘di>l, h. 

11; dikutip dalam Abdul Gaffar Bedong, dan Muhammad Ismail Maggading, al-Jarh} wa al- Ta‘di>l 

Konstruksi Aplikatif Terhadap Penilaian Hadis, h. 16. 
87 Abdul Gaffar Bedong, dan Muhammad Ismail Maggading, al-Jarh} wa al-Ta‘di>l Konstruksi 

Aplikatif Terhadap Penilaian Hadis, h. 92. 
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yang menjadi dasar untuk memuji seorang perawi adalah persangkaan baik dari 

kritikus dan persangkaan itu dapat dikalahkan bila ketercelaan seorang periwayat 

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

fikih.88 

3.  jika terjadi pertentangan antara kritikan yang memuji dan yang mencela, 

maka hukunnya adalah yang memuji, kecuali apabila kritikan yang mencela disertai 

penjelasan. 

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

mendapatkan celaan dari kritikus lainnya, maka pada dasarnya yang harus 

dimenangkan adalah pujian, kecuali jika kritikus menyertakan penjelasaan terhadap 

celaan kepada periwayat yang dicelanya.89 

4. tergolong mencela yang kritikus (apabila daif maka kritikannya terhadap 

yang s\iqah tidak diterma) 

Jika yang memberikan kritik adalah orang yang tidak si\ qah, sedangkan yang 

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

yang si\ qah dikenal lebih berhati-hati dan cermat dibanding dengan orang yang tidak 

si\ qah. Ulama ahli kritik mendung pendapat ini90 

5.  al-jarh tidak diterima, kecuali setelah ditetapkan atau diteliti dengan 

adanya kekhawatiran kesamaan tentang orang yang dicela 

Jika ditemukan seorang perawi yang memiliki kemiripan nama dengan 

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

                                                 
88 Abdul Gaffar Bedong, dan Muhammad Ismail Maggading, al-Jarh} wa al-Ta‘di>l 

KonstruksiAplikatif Terhadap Penilaian Hadis, h. 92. 
89 Abdul Gaffar Bedong, dan Muhammad Ismail Maggading, al-Jarh} wa al-Ta‘di>l 

KonstruksiAplikatif Terhadap Penilaian Hadis, h. 93. 
90 Abdul Gaffar Bedong, dan Muhammad Ismail Maggading, al-Jarh} wa al Ta‘di>l 

KonstruksiAplikatif Terhadap Penilaian Hadis, h. 94. 
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dapat diterima, kecuali telah dapat dipastikan bahwa kritikan itu terhindar dari 

terhindar dari kekeliruan akibat adanya kemiripan nama perawi. Ulama ahli Hadis 

mendukung kaidah ini.91 

6. al-jarh yang dikemukakan oleh yang mengalami permusuhan duniawi tidak 

perlu diperhatikan. 

Jika kritikus yang mencela perawi tertentu memiliki permusuhan dalam 

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

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

dikarenakan bersumber dari kebencian.92 

Selain hal di atas, kritikus Hadis juga berbeda pandangan dalam hal 

keadilan sahabat dan posisinya dalam periwayatan Hadis, berbeda terhadap perawi 

Hadis yang majhu>l dan perawi yang tekontaminasi dengan perbuatan bidah. 

7. Keadilan Sahabat Nabi saw 

Bagi umat Islam, sahabat Nabi sawmenduduki posisi yang sangat 

menentukan dalam Islam. Tidak dapat dipungkiri bahwa sahabat menduduki posisi 

yang sangat penting dan vital dalam sistem periwayatan Hadis, karena dari tangan 

sahabatlah ajaran yang disampaikan oleh Nabi sawmenyebar dan memasyarakat. 

Bukti historis telah menambah kuat pendapat yang mengatakan, berdasarkan dengan 

sifat ‘a>dil yang dimiliki oleh sahabat-sahabat Nabi. Para Ulama berbeda pendapat. 

Perbedaan itu sebenarnya  timbul  dimasa  ulama  muta’akhiri>n.  Para  ulama  

mutaqaddimi>n  tidak mempersoalkan kredebilitas keadilan sahabat tersebut. Mereka 

berkeyakinan bahwa sahabat-sahabat Nabi sawtidak perlu mendapat kritikan, karena 

                                                 
91 Abdul Gaffar Bedong, dan Muhammad Ismail Maggading, al-Jarh} wa al-Ta‘di>l Konstruksi 

Aplikatif Terhadap Penilaian Hadis, h. 94. 
92 Abdul Gaffar Bedong, dan Muhammad Ismail Maggading, al-Jarh} wa al-Ta‘di>l 

KonstruksiAplikatif Terhadap Penilaian Hadis, h. 94-95. 
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diyakini mereka semua memenuhi kriteria keadilan.93 

8. Perawi yang Majhu>l 

Perawi yang dinilai Majhu>l memiliki dua kategori Majhu>l, yaitu Majhu>l al ‘ain 

dan Majhu>l al-h}a>l. Majhu>l al-h}a>l adalah seorang rawi yang tidak diketahui keadilannya baik 

secara z}ah>ir maupun ba>t}in. akan tetapi orangnya diketahui. Sedangkan majhu>l al- ‘ain 

adalah seorang rawi yang tidak diketahui keadilannya baik secara z{a>hir maupun ba>t}in, 

bahkan orangnya pun tidak diketahui.94Beranjak dari kedua hal tersebut, ulama 

menganjurkan kepada umat Islam agar menahan diri untuk menerima Hadis mereka, 

dan akibat dari penahan ini tidak mengamalkan Hadis tersebut. Oleh karena itu akan 

terdapat pendapat ulama yang mengatakan; Hadis daif, karena di dalamnya ada si fula>n 

dan ia tidak di ketahui.95 

Berdasarkan paparan di atas maka dapat dipahami bahwa seorang 

periwayat yang tidak diketahui sifat dan pribadinya tidak dapat dihukumi dengan 

hukum yang umum. Akan tetapi hukum mereka dikhususkan pada Hadis yang mereka 

riwayatkan, ketika mereka meriwayatkan Hadis yang keras kemungkarannya, maka ia 

tidak bisa menjadi kuat selamanya, seakan akan ia menampakkan di dalamnya tanda 

                                                 
93 A. Syahraeni, Kritik Sanad Dalam Perspektif Sejarah (Cet. I; Makssar: Alauddin Press, 

2011), h. 130-131. Lihat juga pada catatan kaki ke-33: I Gusti Bagus Agung Perdana Rayyn, “Studi 

Kritik Hadis-hadis Mengusap Khuf dalam Kitab al-Z|ikra> Karya K.H. Lanre Said”, Skripsi, h. 15. 
94 Baca lebih lanjut Totok Jumantoro, Kamus Ilmu Hadis (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), 

h.107. Lihat juga Abdurrahman bin Ibrahim al-Khumais, terj. Muhammad Yusuf Sinaga, Kamus Ilmu 

Hadith (Arab-Melayu) (t.t: Penerbitan Jahabersa, t.th), h. 279. Lihat juga Syed Abdul Majid Ghouri, 

Mu‘jam  al-Must}alah}a>t  al-H{adi>s\ah,  terj.  Zulhilmi  bin  Mohamed  Nor,  Kamus Istilah  Hadis  (Cet.  II; 

Selangor: Darul Syakir Enterprise, 2017), 467-469. Lihat juga Abdul Mannan al-Rasikh, Mu‘jam 

Is}t}ila>h}at al-Ah}a>di>s\ al-Nabawi>, terj. Asmuni, Kamus Istilah-istilah Hadis (Cet. I; Jakarta: Darul Falah, 

2006), h. 155-156. Lihat juga Abustani Ilyas, dkk, Epistemologi Kritik Sanad: Antara Normativitas, 

Historisitas dan Aplikasi, h. 162. 
95 M. Yusuf Assagaf, “Mimpi dalam Perspektif Hadis Nabi Muhammad saw. (Kajian Tah}li>li> 

terhadap Hadis 3 Macam Mimpi”, Skripsi (Makassar: Fak. Ushuluddin, Filsafat dan Politik UIN 

Alauddin Makassar, 2017), h. 35 
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tanda kerendahan dan semacamnya.96 

9. Perawi yang terkontaminasi dengan perbuatan bid‘ah 

Dalam hal ini ulama berbeda pendapat, ada yang menolak riwayatnya secara 

mutlak, ada yang menerima riwayat di antara mereka secara mutlak dan di antara 

mereka ada yang memisahkan. Namun riwayat pelaku bidah dapat diterima dengan 

syarat:97 

a) Ia tidak menjadi kafir karena perbuatan bid‘ah-nya, adapun orang 

yang mengkafirkan ahl al-sunnah wa al-jama>’ah dengan pendapatnya. Maka 

hal ini tidak pantas menyebutnya riwayat yang diterima dalam golongan 

orang muslim sebagai kemuliaan.  

b) Tidak terdapat sebab tertolaknya Hadis tersebut selain perbuatan 

bidah-nya,artinya ia terkenal  karena ketaqwaan dan kewara’annya, dan 

yang terpenting karena memuliakan agama. Maksudnya, tidak terdapat 

celaan padanya selain   bidah. 

c) Ia bukan orang yang durhaka yang mengikuti kesenangan. 

d) Tidak meriwayatkan Hadis mungkar yang menguatkan perbuatan 

bidahnya. 

 Berdasarkan uraian di atas bahwa perawi yang melakukan perbuatan bidah 

namun tidak berujung pada kekafiran, tidak mendurhakai Allah swt melainkan hanya 

dicela karena bidah yang diperbuat serta tidak menyampaikan Hadis dengan tujuan 

untuk membenarkan bidahnya maka Hadis yang diriwayatkan dapat diterima. 

10.) Penilaian al-jarh} wa al-ta‘di>l antar perawi yang sebaya (al-aqra>n) tidak 

dapat diterima. 

                                                 
96 H{a>tim bin ‘A<rif bin Na>s}ir al-Syarif al-‘Auni>, al-Takhri>j wa Dira>sat al-Asa>ni>d (t.d), h. 101. 
97 H{a>tim bin ‘A<rif bin Na>s}ir al-Syarif al-‘Auni>, al-Takhri>j wa Dira>sat al-Asa>ni>d (t.d), h. 86. 
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Maksudnya adalah penilaian seorang teman kepada temannya tidak diterima 

apabila yang menilainya hanya temannya sendiri tanpa adanya pendapat ulama lain. 

Dan juga tidak dapat diterima apabila seorang rawi di jarh} disebabkan karena berbeda 

mazhab.98Pada dasarnya kaidah ini berbicara tentang status Hadis yang terpengaruh 

oleh kualitas seorang perawi. Meskipun secara keseluruhan perawi dalam satu jalur 

(sanad) siqah99 kecuali ada satu rawi yang kurang siqah atau jatuh ke derajat shalih, 

hasan atau d}ha’i>f maka status Hasan tersebut akan dinilai dari perawi yang satu 

tersebut. Contoh Hadis yang berasal dari Hammad 

حد ثنا حما بن عيسى الجَِ عن حنظلة بن أبِ سفيان الجمحي عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن عمر 
الدعاء لم يَطَما  فِبن الخطاب رضي لله عنَم قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع يد يه 

 )رواه الترمذى (حتى يسح بهما .

Artinya: 

Hammad bin Isa al-Juhani menceritakan kepada kami, Handhalah bin Abu 

Sufyan al-Juhami, dari Salim bin Abdullah, dari ayahnya, dari Umar bin 

Khathabra, ia berkata; Rasulullah saw apabila mengangkat kedua tangannya 

dalam berdo’a, tidak menurunkannya sehingga mengusap wajah beliau dengan 

kedua tangannya.100 

Dari sini terlihat bahwa ada perawi yang bernama Hammad bin Isa al-

Juhani101 yang menurut para ulama berstatus d}ha’i>f, sedangkan selain itu para 

                                                 
98 M. Yusuf Assagaf, “Mimpi dalam Perspektif Hadis Nabi Muhammad saw. (Kajian Tah}li>li> 

terhadap Hadis 3 Macam Mimpi”, Skripsi, h. 37. 
99Siqah merupakan karakter seorang perawi yang terkumpul pada sifat keadilan dan kedhabitan 

yang sempurna. Bila kedhabitan tersebut kurang sempurna maka Hadits tersebut akan berkualitas 

Hasan dan ini lah unsur yang membedakan antara Sahih dan Hasan 
100 Muhammad bin ‘Isa bin Saurah bin Musa bin adlDlahhak, Imam At-Tirmidzi, pdf 3, Sunan 

at-Turmuzi, Juz 5, (Cet. I; Beirut Muassasahal-Risa>lah, 2001), h. 
101Ia bernama Hammad bin Isa bin ‘Ubaidah bin at-Tufail al-Juhani al-wasity. Dikatakan ia 

seorang yang berasal dari Basrah. Di antara muridnya adalah Iman Tirmidzi dan Ibnu Majah. Adapun 

komentar para ulama kritikus terhadap dirinya diantaranya Yahya bin Ma’in mengatakan ia seorang 

yang bagus Hadisnya (Syaikhun Shalih) yang dalam kajian Jarh wata’dil ungkapan ini 

mengintimidasikan sedikit tajrih (agar negatif) bahkan dikatakan bahwa Yahya bin Ma’in sendiri 

kurang mengenalnya. Abu Hatim mengatakan ia seorang yang daif. Abu Daud mengatakan ia seorang 
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perawinya berkualitas tsiqah namun karena sunan al-Turmuz\i@ mengambil Hadis 

melalui Hammad maka secara otomatis Hadis sunan al-Turmuz\i@ dari jalur Hammad 

bin Isa al-Juhani jatuh derajatnya ke d}ha’i>f. Bila sunan al-Turmuz\i@ mengingatkan 

status jalur ini menjadi sahih maka ia harus mengambil Hadis langsung dari Handhalah 

bin Abu Sufyan al-Juhami tanpa melewati periwayatan Hammad bin Isa al-Juhani, 

hanya saja hal itu mungkin dapat dilakukan oleh sunan al-Turmuz\i@ bila ia sezaman 

atau pernah berguru kepada Handhalah.102 

Begitu pula bila berkumpul periwayatan dari perawi siqah (s}ah}i>h) dan hasan 

maka akan jatuh periwayatannya pada kualitas hasan atau berkumpul status sahih, 

hasan dan d}ha’i>f maka status Hasan tersebutsesuaidengandrajat status terendah. 

Selain itu kaidah ini juga berbicara tentang Hadis d}ha’i>f karena cacat pada sanad103, 

Hadis d}ha’i>f  karena kelemahan pada kedhabitan rawi104, dan Hadis d}ha’i>f  karena 

terdapat cacat pada adalah rawi105.  

D. Ilmu Ma’ani al-H}adi>s 

Ilmu ma’ani al-Hadis adalah ilmu untuk merumuskan makna pengertian yang 

                                                 
yang daif dan meriwayatkan Hadis-Hadis Mungkar. Sehingga kesimpulan dari pernyataan ulama 

kritikus ini mengintimidasikan bahwa Hammad bin Isa adalah seorang yang daif. Lih. Jamaluddin Abi 

al-Hujjaj Yusuf al-Mizzi, Tahzib al-Kamal fi Asmaar-Rijal (ttp), jilid 7, no. 1486. h. 281-282. 
102Ia bernama Hammad bin Isa bin ‘Ubaidah bin at-Tufail al-Juhani al-wasity. Dikatakan ia 

seorang yang berasal dari Basrah. Di antara muridnya adalah Iman Tirmidzi dan Ibnu Majah. Adapun 

komentar para ulama kritikus terhadap dirinya diantaranya Yahya bin Ma’in mengatakan ia seorang 

yang bagus Hadisnya (Syaikhun Shalih) yang dalam kajian Jarhwata’dil ungkapan ini 

mengintimidasikan sedikit tajrih (agar negatif) bahkan dikatakan bahwa Yahya bin Ma’in sendiri 

kurang mengenalnya. Abu Hatim mengatakan ia seorang yang daif. Abu Daud mengatakan ia seorang 

yang daif dan meriwayatkan Hadis-Hadis Mungkar. Sehingga kesimpulan dari pernyataan ulama 

kritikus ini mengintimidasikan bahwaHammad bin Isa adalahseorang yang daif. Lihat. Jamaluddin Abi 

al-Hujjaj Yusuf al-Mizzi, Tahzib al-Kamal fi Asmaar-Rijal (ttp), jilid 7, no. 1486. h. 281-282. 
103 I. Mursal, 2. Munqathi’, 3. Mu’dlol, 4. Mu’allaq, 5. Mudalas. 
104I. Hadis Mungkar, 2. Hadis Syadz, 3. Hadis Mudraj, 4. Hadis Mukhtalath, 5. Al-Mazid fi 

Muttashil al-Asanid, 6. Hadis Maqlub, 7. Hadis Mudltharib. 
105I. Hadis Maudlu’. 2. Hadis Matruk, 3. Pembahasan tentang Jahalah (Majhul), 4. Hadis 

Mubham, 5. Pembahasan tentang Bid’ah. 
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langsung bisa dipahami dari teks tersurat yang pada ungkapannya dan kehendak yang 

sebenarnya dari ungkapan itu sendiri, ma’na al-mafhum dan ma’na al-murad ialah alat 

uji yang digunakan untuk mengontrol kedua makna itu sendiri yang melibatkan 

instrumen kaidah linguistik bahasa arab klasik, prinsip syariah dan mencermati 

kenyataan hal ihwal kehidupan Nabi/Rasulullah Saw. dan para sahabat beliau.106 

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

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

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

dan kemunculan sesuatu.107 Al-Ma’na mempunyai arti sebagai suatu maksud yang 

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

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

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

terjadi perbedaan pandangan tentang sesuatu kalimat karena perbedaan keadaan. 

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

dalam ucapan Nabi sawMuhammad  saw. dengan demikian maka ‘Ilm Ma’a>ni >al-

Hadi>s  berarti ilmu yang mempelajari tentang hal ihwal lafal dan makna yang terdapat 

di dalam berbagai matan Hadis sesuai dengan tuntutan kondisinya.108 

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

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

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

pernyataan yang “Musykil”. Ketiga, yaitu adakalanya sabda Nabi sawMuhammad 

                                                 

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

107 Ibn Faris, Maqayis, h. 146-148. 
108 Arifuddin Ahmad, Metodologi Pemahaman Hadis; Kajian Ilmu Ma’ani al-Hadis (Cet. II; 

Makassar: Alauddin University Press, 2013), h. 4-6. 
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Saw. berhubungan dengan kondisi masyarakat tertentu. Keempat, yaitu adakalanya 

petunjuk sebuah Hadis bersifat umum dan berhubungan erat dengan keadaan 

masyarakat tatkala Hadis itu terjadi. Dan Kelima, bahasa memiliki sejarah 

perkembangannya.109 

Adapun metodologi dalam pehamanan Hadis terdiri interpretasi tekstual, 

intekstual dan interpretasi kontekstual. 

1. Interpretasi Tekstual 

Interpretasi tekstual adalah interpretasi atau pemahaman terhadap matan 

Hadis berdasarkan teksnya semata, baik yang diriwayatkan secara lafal maupun yang 

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

Teknik interpretasi tekstual adalah teknik yang cenderung mengabaikan dari 

pertimbangan latar belakang peristiwa yang terjadi “wuru>d” Hadis maupun dalil 

lainnya. Adapun dasar penggunaan teknik interpretasi tekstual ini yakni bahwa setiap 

dari ucapan maupun perilaku Nabi sawMuhammad Saw. tidaklah terlepas dari konteks 

kewahyuan bahwa segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi sawMuhammad 

Saw.110merupakan wahyu, hal tersebut didasarkan pada QS. al-Najm/53:3-4 : 

 (٤يّـُوْحٰىۙ) وَحْي   اِلاَّ  هُوَ  اِنْ  (٣الْهوَٰى) عَنِ  يَـنْطِقُ  وَمَا

Terjemahannya: 

dan Tiadalah yang diucapkannya itu (al-Quran) menurut kemauan hawa 

nafsunya. ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan 

(kepadanya).111 

Maka dari itu, apa yang telah dinyatakan secara eksplisit sebagai Hadis 

                                                 
109 Arifuddin Ahmad, Metodologi Pemahaman Hadis; Kajian Ilmu Ma’ani al-Hadis, h. 7-13.  
110 Rahmatia Rahman, “ Tilawah al-quran perspektif hadis” (suatu kajian ma’anil hadis), skripsi 

(Makassar: fak Ushuluddin dan filsafat UIN Alauddin Makassar, 2022), h.60. 
111 Departemen Agama R.I., Al Qur‟an dan Terjemahannya, (Surabaya: Mekar, 2004), h. 526 
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Nabi saw haruslah dipahami seperti apa adanya kecuali jika dijumpai kesulitan di 

dalamnya maka haruslah ditakwilkan.Adapun hal yang harus diperhatikan dan juga 

dipertimbangkan dalam memahami Hadis Nabi sawitu sendiri melihat dari segi 

teksnya, seperti, teknik periwayatan, gaya bahasa, dan juga kandungan Hadisnya. 

Ragam teknik periwayatan terbagi dalam dua bagian, yang Pertama periwayatan Hadis 

secara lafal dan makna. Periwayatan Hadis secara lafal berarti periwayatan Hadis 

dengan redaksinya atau matannya yang persis seperti apa yang diwurudkan oleh 

Nabi Muhammad Saw. 112Periwayatan Hadis secara makna yaitu periwayatan yang 

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

Muhammad saw. tetapi memiliki kandungan maknanya sama.113Kedua periwayatan 

Tamm dan Na>qis, periwayatan “Tamm” ialah periwayatan Hadis yang dimana 

mengemukakan semua matan Hadis seperti yang telah diwurudkan oleh Nabi 

Muhammad Saw. dan periwayatan Na>qish ialah periwayatan Hadis yang dimana 

mengemukakan sebagian dari matan Hadis seperti yang diwurudkan oleh Nabi 

Muhammad Saw.114Interpretasi tekstual juga mempertimbangkan segi bentuk dan 

gaya bahasa yang digunakan dalam matan Hadis. 

2. Interpretasi Intertekstual 

Interteks dapat diartikan sebagai jaringan hubungan antara satu teks dengan 

teks lain. Interpretasi intertekstual pertama diilhami oleh gagasan pemikiran dari 

Mikhail Bakhtin, filsuf Rusia yang mempunyai minat besar pada sastra, menurutnya 

pendekatan intertekstual menekankan kepada pengertian bahwa sebuah teks sastra 

dipandang sebagai tulisan sisipan ataupun cangkokan pada kerangka teks-teks sastra 

                                                 
112 Arifuddin Ahmad, Metodologi Pemahaman Hadis; Kajian Ilmu Ma’ani al-Hadis, h. 19-20. 
113 Arifuddin Ahmad, Metodologi Pemahaman Hadis; Kajian Ilmu Ma’ani al-Hadis, h. 24. 
114 Arifuddin Ahmad, Metodologi Pemahaman Hadis; Kajian Ilmu Ma’ani al-Hadis, h. 34-35. 
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lain, seperti tradisi, jenis sastra, parodi, acuan, ataupun kutipan.115 Kajian interteks 

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

sebelumnya pada karya yang muncul lebih kemudian. Tujuan kajian interteks itu 

sendiri adalah untuk memberikan makna secara lebih penuh terhadap karya tersebut. 

Dari uraian diatas, maka dapat dinyatakan bahwa interpretasi 

intertekstualdapat diartikan sebagai memahami teks dengan teks yang lainnya, baik 

itu dalam satuteks ataupun di luar teks karena adanya hubungan yang terkait, 

penggunaan istilahinterpretasi intertekstual dalam kajian Hadis dapat juga disebut 

sebagai teknik“Munasabah” dalam Kajian Tafsir. Dalam memahami Hadis Nabi 

sawmaka hendaknyaberupaya untuk mengaitkannya dengan al-Qur’an karena ia 

merupakan “baya>n”terhadap al-Qur’an itu sendiri, tidak sedikit masalah juga perkara 

yang tidak dapatdipertemukan “khilafiyah” yang dimana didasarkan pada Hadis Nabi 

saw sebab masalah tersebut telah mengabaikan petunjuk al-Qur’an yang berkenaan 

dengannaya. Adapundi kalangan ulama ada yang membagi fungsi Hadis terhadap Al-

Qur’an sebagai baya>nal-Tafsir wa al-tafshi>l, baya>n al-Tawki>d wa al-Taqri>r, dan baya>n 

al-Tasyri> bahkan adajuga yang mengatakan bahwa Hadis adalah sebagai baya>n al-

Nasakh terhadap al-Qur’an.116 

3. Interpretasi Kontekstual 

Interpretasi Kontekstual adalah menginterpretasikan ataupun memahami 

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

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

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

Diskusi Program Studi S3 Sastra, 2007, h. 4-5. 
116 Arifuddin Ahmad, Metodologi Pemahaman Hadis; Kajian Ilmu Ma’ani al-Hadis, h. 104-105. 
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juga konteks kekinan atau konteks masa kini. Adapun dasar penggunaan teknik ialah 

bahwa Nabi Muhammad Saw. adalah teladan yang terbaik “uswatun hasanah”.117 

Pendekatanyangdigunakandalamteknikinterpretasikontekstualialahpendekat

an holistik dan juga pendekatanmultidisipliner ataupun beberapapendekatan atau 

pendekatan tertentu bagi disiplin ilmu kontemporer, seperti pendekatan 

historis,pendekatansosiologis,pendekatanantropologis,pendekatanhermeneutika,pend

ekatansemiotik,danyangsemacamnya. 

Teknikinterpretasikontekstualdimaksudkanuntukmenguatkanmaknaformalj

uga menegaskan makna yang subtansial, aplikasinya bersifat universal lokal dan 

temporal. Pengaplikasian teknik interpretasi kontekstual ini dapat dilakukan dengan 

dapat dilakukan dengancara memahami kandungan Hadis Nabi saw itu sendiri dengan 

memperhatikan segikonteksnya yaitu dengan dilihat dari segi ada tidaknya sabab al-

wurud, yaitu dilihatdari segi Nabi Muhammad Saw. sebagai subyek Hadis, sebagai 

Rasulullah, kepala Negara atau pemimpin masyarakat, hakim, suami, atau pribadi. 

Adapun dilihat darisegi obyeknya yaitu, pihak yang dihadapi, Nabi Saw. dalam 

menyampaikan sabdanyasangat memperhatikan latar belakang budaya, kapasitas 

iman,kapasitas intelektual,dan juga kondisi kejiwaan audiencenya, adapun yang 

dilihat dari bentuk peristiwa,qawliyah, fi’liyah, dan juga taqririyah Rasulullah Saw. 

pertanyaan dan perbuatanaudience dan juga tempat maupun waktu peritiwa Hadis. 

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

yangberagam antara lain yang diungkapkan oleh al-Suyuthi> bahwa asba>b wuru>d al-

Hadi>s adalah sesuatu yang menjadi metode untuk menentukan maksud suatu Hadis 

yangyang bersifat umum, khusus, mutlak, muqayyad, dan juga untuk menentukan 

                                                 
117 Rahmatia Rahman, “ Tilawah al-quran perspektif hadis” (suatu kajian ma’anil hadis), skripsi 

(Makassar: fak Ushuluddin dan filsafat UIN Alauddin Makassar, 2022), h.61 
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adatidaknya naskh atau pembatalan dalam suatu Hadis dan sejenisnya. Al-Suyuthi> 

lebihmengacuh kepada fungsi asba>b wuru>d al-Hadi>s jika definisi tersebut diteliti 

secarakritis yang dimana untuk menentukan “Takhshi>sh” dari yang ‘a>m atau 

umum,membatasi yang mutlak, dan untuk menentukan ada tidaknya naskh dan 

mansu>kh dalam suatu Hadis. Namun definisi tersebut kurang tepat jika digunakan 

untukmerumuskan pengertian dari asba>b wuru>d al-Hadi>s, maka dari itu perlu 

menolehterhadap pendapat dari Hasbi as-Shiddiqy yang mendefinisikan asba>b wuru>d 

al-Hadi>ssebagai ilmu yang menerangkan sebab-sebab Nabi saw\ menuturkan sabdanya 

danmasa-masa Nabi saw. menuturkannya. Selain itu Yahya Isma>’i>l Ahmad 

memberikandefinisi asba>b wuru>d al-Hadi>s yang hampir mirip dengan pengertian asba>b 

al-nuzu>l yaitu sesuatu baik berupa peristiwa atau pertanyaan yang terjadi pada waktu 

Hadis itudisampaikan oleh Nabi Saw. dari sekian definisi asba>b wuru>d al-Hadi>s di atas 

makadapat ditarik kesimpulan bahwa asba>b wuru>d al-Hadi>s merupakan konteks 

hostorisitasbaik berupa peristiwa ataupun pertanyaan-pertanyaan yang lainnya yang 

dimanaterjadi pada saat Hadis tersebut disabdakan oleh Nabi Saw. ia dapat berfungsi 

sebagaipisau analisis untuk menentukan apakah Hadis tersebut bersifat khusus, 

umum, mutlakataupun muqayyad, na>sikh atau mansu>kh.118Oleh karena itu di dalam 

perspektif ini bahwa mengetahui asba>b wuru>d al-Hadi>s bukanlah suatu ga>yah ataupun 

tujuan, melainkanhanya sebagai sarana untuk memperoleh ketetapan makna dalam 

memahami pesanmoral suatu Hadis.119 

Salah satu aspek yang patut dipertimbangkan tatkala hendak mensyarah 

Hadis,utamanya jika Hadis yang bersangkutan memiliki sebab wuru>d adalah kondisi 

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

121. 
119 Said Agil Husin Munawwar dan Abdul Mustaqin, op.cit., h. 7. 
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audienssaat Hadis diwuru>dkan terutama yang berkaitan dengan kondisi sosial dan 

kapasitasintelektualnya, yang berkaitan dengan perbedaan tingkat integritas tidak 

menjadibagian dari kajian ini dikarenakan mereka yang dinilai tidak memenuhi 

kriteriakeadilan atau integritas pribadi, maka tentu saja riwayatnya tidaklah dapat 

diterima, namun Hadis yang menyangkut tentang pelaku dosa tetap dapat menjadi 

bagian darikajian ini.namun Hadis yang menyangkut tentang pelaku dosa tetap dapat 

menjadi bagian darikajian ini.120 

Dalam memahami Hadis secara konteks ada hal penting yang perlu 

diperhatiakyaitu bentuk peristiwa yang mengitari Hadis Nabi Saw. baik itu dalam 

bentukpertanyaan ataupun tidak atau peristiwa-peristiwa gugatan atapun transaksi 

dansejenisnya.121 Adapun yang dilihat dari segi tempat wuru>dnya Hadis, jika 

dicermatidefinisi Hadis sebagai sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah Saw. 

baik berupaperkataan, perbuatan, taqri>r juga hal ihwal beliau, maka dapat diduga bawa 

tempatperistiwa wuru>dnya sebuah Hadis itu berbdeda-beda boleh jadi di dalam suatu 

majelis,di pasar, di perjalan, dan juga di tengah berkecamuknya perang.122 

Adapun hal yang mempertimbangkan peradaban, sebagaiman penjelasannya 

yakni bahwa Hadis Nabi saw sebagai baya>n terhadap al-Qur’an yangbersifat sya>mi>l 

dan ka>mil atau menyangkut seluruh aspek kehidupan dan sempurna serta bersifat 

universal sekalipun aplikasinya ada yang bersifat temporal dan lokal,tentunya 

menyifati al-Qur’an itu sendiri, oleh karenanya Hadis-Hadis Rasulullah Saw.yang 

kandungannya berkembang hendaknya mampu mengantisipasi perkembangan 

tersebut.123

                                                 
120 Arifuddin Ahmad, Metodologi Pemahaman Hadis; Kajian Ilmu Ma’ani al-Hadis,h. 136. 
121 Arifuddin Ahmad, Metodologi Pemahaman Hadis; Kajian Ilmu Ma’ani al-Hadis,h. 146. 
122 Arifuddin Ahmad, Metodologi Pemahaman Hadis; Kajian Ilmu Ma’ani al-Hadis, h.158. 
123 Arifuddin Ahmad, Metodologi Pemahaman Hadis; Kajian Ilmu Ma’ani al-Hadis,h. 165. 
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BAB III 

KUALITAS HADIS 

A. Takhri>j al-H{adi@s\ 

Secara etimologi “takhri>j” berasal dari kata خروج-يخرج-خرج mendapat tambahan 

tasydid/syiddah pada ra (‘ain fi’il) menjadi يخرج-خرج- يجاتَر   yang berarti menampakkan, 

mengeluarkan, menerbitkan, menyebutkan dan menumbuhkan.124 Adapula yang 

memberikan kata takhri>j secara etimologi yang populer adalah: al-Istimbat (hal yang 

mengeluarkan), al-Tadri>b (hal yang melatih atau hal pembiasaan) dan al-Taujih (hal 

memperhadapkan(.125 

Sedangkan dari sumber lain kata takhri>j secara etimonologi berarti: al-

Istinbat (hal mengeluarkan); al-Tadrib (hal melatih atau pembiasan); dan al-Tawjih 

(hal menghadapkan). Apabila dikaitkan dengan kata al-H{adi>s\, maka akan bermakna 

mengeluarkan Hadis, yakni mengutip Hadis tertentu dari kita tertentu pula.126 

Beberapa pengertian Takhri>j secara terminology dan yang biasa dipakai oleh 

ulama itu bervariasi. Diantaranya: 

a. Mengemukakan Hadis kepada orang banyak dengan menyebutkan para 

periwayatnya dalam sanad yang telah menyampaikan Hadis itu dengan metode 

periwayatan yang mereka tempuh. 

b. Ulama Hadis mengemukakan berbagai Hadis yang telah dikemukakan 

oleh para guru Hadis, atau berbagai kitab, atau lainnya, yang susunannya 

                                                 

124Abdul Majid Khon, Ulumul Hadis, (Cet. I; Jakarta: Amzah, 2012), h. 127. 
125 M. Syuhudi Ismail, Metodologi Penelitian Hadis Nabi, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), 

h.43. 
126 M. Syuhudi Ismail, Metodologi Penelitian Hadis Nabi, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), 

h.43. 



56 

 

 

 

dikemukakan berdasarkan riwayatnya sendiri, atau para gurunya, atau temannya, atau 

orang lain, dengan menerangkan siapa periwayatnya dari para penyusun kitab atau 

karya tulis yang dijadikan sebagai sumber kutipan. 

c. Ulama Hadis mengemukakan berbagai Hadis yang telah dikemukakan 

oleh para guru Hadis, atau berbagai kitab, atau lainnya, yang susunannya 

dikemukakan berdasarkan riwayatnya sendiri, atau para gurunya, atau temannya, atau 

orang lain, dengan menerangkan siapa periwayatnya dari para penyusun kitab atau 

karya tulis yang dijadikan sebagai sumber kutipan. 

d. Mengemukakan Hadis berdasarkan sumbernya atau berbagai 

sumbernya, yakni kitab-kitab Hadis, yang di dalamnya disertakan metode 

periwayatan dan sanadnya masing-masing, serta diterangkan keadaan para periwayat 

dan kualitas Hadisnya. 

Dari beberapa pengertian diatas, pada pengertian pertama merupakan salah 

satu kegiatan yang telah dilakukan oleh para periwayat Hadis yang menghimpun 

Hadis dalam ke dalam kitab Hadis yang mereka susun masing-masing, misalnya Imam 

al-Bukhari dengan kitab shahih-nya, Imam Muslim dengan kitab shahih-nya, dan Abu 

Da>ud dengan kitab sunan-nya.127 

Menurut istilah ada beberapa definisi takhrīj yang dikemukakan oleh para 

ulama, diantaranya sebagai berikut: 

1. Mengambil suatu ḥadīṡ dari suatu kitab lalu mencari sanad yang lain dari sanad 

penyusun kitab itu. Istilah lain juga disebut mukharrij, mustakhrīj.128 

2. Menerangkan bahwa ḥadīṡ itu terdapat dalam suatu kitab yang dinukilkan ke 

dalamnya oleh penyusunnya dari suatu kitab lain seperti, اخرجه البخاري 
                                                 

127 Abustani Ilyas, Pengantar Imu hadis, (Cet. II; LBH pers: Parepare, 2013), h. 114. 

               128 Abdul Majid Khon, Ulumul Hadis (Cet. IV; Jakarta: Amzah, 2010). h. 115.  
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3. Menerangkan perawi dengan derajat ḥadīṡ yang tidak diterangkan.129 

1. Sejarah Takhrīj Ḥadīṡ 

 Ketika para ulama merasa mulai kesulitan untuk mengetahui sumber dari 

suatu Hadis, yaitu setelah berjalan beberapa periode tertentu, dan setelah 

berkembangnya karya-karyaUlama dalam bidang fiqh, tafsir dan sejarah, yang 

memuat Hadis-Hadis Nabi saw  yang kadang-kadang tidak menyebutkan sumbernya, 

maka Ulama Hadis terdorong untuk melakukan takhrij terhadap karya-karya tersebut. 

Mereka menjelaskan dan menunjukkan sumber asli dari Hadis-Hadis yang 

ada,menjelaskan metodenya dan menetapkan kualitas Hadis sesuai dengan statusnya. 

Pada saat itu muncullah kitab-kitab takhrij dan diantara litab-kitab takhrij yang 

pertama muncul adalah karya al-Khathib al-Baghdadi, namun yang terkenal adalah 

takhrij al-Fawaid a-Muntakhabah al-Shihah wa al-Fawaid karya syarif Abi al-Qosim 

al-Husaini, takhrij al-Pawaid al Muntakhabah al-Shihah wa al-Gharab karya Abi al-

Qasim al-Muntakhabah al-Shihah wa al-Ghara'ib karya Abi al-Qasim al-Mahrawani, 

dan Takhrij al-Hazimi al-Hazimi al-Syafli.130 

2. Tujuan Takhrīj 

Ilmu takhīj  merupakan bagian dari ilmu agama yang harus mendapat 

perhatian serius karena di dalamnya dibicarakan berbagai kaidah untuk mengetahui 

sumber Hadis itu berasal. Di samping itu, di dalamnya ditemukan banyak kegunaan 

dan hasil yang diperoleh, khususnya dalam menentukan kualitas sanad hadits.131 

Tujuan takhrīj dalam kitab “Thuruq Takhrij Hadis Rasulullah صلى الله عليه وسلم” disebutkan; 1) 

                                                 
129Muh. Hasbi As-shiddieqy, Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis. (Semarang: PT Pustaka Rezki 

Putra,  1997), h. 170. 
130 Dr. Khadijah, M.Ag.,Ulumul Hadis, (Cet. I; Perdana Publishing: Medan, 2011), h. 126. 
131 M.Agus Solahudin dan Agus Suyadi, Ulumul Hadis, (Cet I; Bandung, Cv  Pustaka  Setia: 

2009), h. 191. 
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Mengetahui sumber Hadis, 2) Mengetahui keadaan Hadis dari segi maqbul (diterima) 

atau mardud (ditolak).132 

Kegunaan metode takhrij ini ialah terutama yang mengkaji atau mempelajari 

Hadis dan ilmunya. Dengan takhrij al-Hadis, seseorang dapat mengetahui tempat 

pengambilan dan sumber aslinya. Oleh karena itu, urgensi takhrij al-Hadis adalah 

bertujuan untuk membantu peneliti Hadis, agar dapat lebih muda melacak atau 

menemukan suatu Hadis sampai kepada sumbernya yang asli dan standar.133 

Takhrij Hadis bertujuan mengetahui sumber asal hadits yang ditakhrij. 

Tujuan lainnya adalah mengetahui ditolak atau diterimanya Hadis-Hadis tersebut. 

Dengan cara ini, kita akan mengetahui Hadis-Hadis yang pengutipannya 

memerhatikan kaidah-kaidah ulumul Hadis yang berlaku sehingga Hadis tersebut 

menjadi jelas, baik asal-usul maupun kualitasnya.134 

Dalam melakukan takhrij tentunya ada tujuan yang ingin dicapai. Adapun 

tujuan pokok dari takhrij yang ingin dicapai peneliti adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui eksitensi suatu Hadis apakah benar Hadis yang ingin 

diteliti berada dalam kitab-kitab Hadis atau tidak. 

2. Mengetahui sumber otentik suatu Hadis dari buku Hadis apa saja 

didapatkan. 

                                                 
132 Umayyah binti Salim bin Abdurrahman, Takhrij Hadis Antara Teori Dan Praktik. h. 56. 
133Tasmin Tangareng, Metode Takhrij Dalam Penelitian Sanad Hadis, makalah disajikan pada 

Forum Kajian Islam Program Pascaserjana IAIN Alauddin Ujung Pandang, tanggal 31 Mei 1999, h. 5,6, 

dan 7. 
134M.Agus Solahudin dan Agus Suyadi, Ulumul Hadis, (Cet I; Bandung, Cv Pustaka  Setia: 

2009), h 191. 
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3. Mengetahui ada berapa tempat Hadis tersebut dengan sanad yang 

berada dalam sebuah kitab Hadis atau dalam beberapa kitab induk 

Hadis.135 

Adapun faedah takhrij Hadis ini antara lain: 

1. Dapat diketahui  banyak sedikitnya jalur periwayatan suatu Hadis yang 

menjadi topik kajian. 

2. Dapat diketahui kuat dan tidaknya periwayatan akan menambah kekuatan 

riwayat. Sebaliknya, tanpa dukungan periwayatan lain, kekuatan 

periwayatan tidak bertambah. 

3. Dapat ditemukan status Hadis Shahīh li dzātih atau shahīh li ghairih, hasan 

li dzātih, atau hasan li ghairih. Demikian juga, akan dapat diketahui istilah 

Hadis mutawatir, masyhūr, aziz,  dan gharib-nya. 

4. Memberikan kemudahan bagi orang yang hendak mengamalkan setelah 

mengetahui bahwa Hadis tersebut adalah makbul (dapat diterima). 

Sebaliknya, orang tidak akan mengamalkannya apabila mengetahui bahwa 

Hadis tersebut mardud (ditolak). 

5. Menguatkan keyakinan bahwa suatu Hadis adalah benar-benar berasal dari 

Rasulullah صلى الله عليه وسلم. yang  harus diikuti karena adanya bukti-bukti yang kuat 

tentang kebenaran Hadis tersebut, baik dari segi sanad atau matan.136 

                                                 
135Abd Majid Khon, Ulumul Hadis, (Cet. IV; Jakarta: Amzah, 2010), h. 117. 
136 M.Agus Solahudin dan Agus Suyadi, Ulumul Hadis, (Cet I; Bandung, Cv Pustaka  Setia: 

2009), h. 192. 
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6. Menghimpun sejumlah sanad Hadis dengan takhrij137 seseorang dapat 

menemukan sebuah Hadis yang akan diteliti disebuah atau beberapa kitab 

induk Hadis. 

3. Penelusuran Hadis 

Dalam buku Cara Praktis Mencari Hadis dikemukakan bahwa metode takhr>ij 

ada dua macam, yakni takhriyul hadits bil-lafadz dan takhriyul hadits bil-maudhu’. 

Sedangkan mayoritas ulama Hadis membagi lima macam takhri>j al-H{adi>s\, yaitu:138 

a. Metode takhri>j al-H{adi>s\ melalui lafaz pertama matan Hadis. 

b. Metode takhri>j al-H{adi>s\ melalui kata-kata dalam matan Hadis. 

c. Metode takhri>j al-H{adi>s\ melalui perawayat Hadis pertama. 

d. Metode takhri>j al-H{adi>s\ menurut tema Hadis. 

e. Metode takhri>j al-H{adi>s\ berdasarkan status Hadis.139 

Adapun Hadis yang menjadi objek penelitian adalah sebagai berikut: 

، عَنْ أَبِ الْأَحْوَصِ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِ بُـرْدَةَ، عَنْ عَلِيٍّ قَ  اَنِ »الَ: أَخْبََنَََ هَنَّادُ بْنُ السَّريِِّ ََ
ايرَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ ألَْبَسَ فِ إِصْبَعِي هَذِهِ، وَفِ الْوُسْطَى وَالَّتِ تلَِ   )رواه النسائي(«ََ

Artinya : 

Telah mengabarkan kepada kami Hannad bin As Sari dari Abu Al Ahwash dari 

Ashim bin Kulaib dari Abu Burdah dari Ali ia berkata, "Rasulullah shallallahu 

                                                 
137 Istilah takhrijul hadis memang memiliki lebih dari satu arti, dalam buku Dr. M. Syuhudi 

Ismail dijelaskan takhrijul hadis ada dua macam: pertama, takhrijul hadis bil-alfaz, yakni upaya 

pencarian hadis pada kitab-kitab hadis dengan cara menelusuri matan hadis yang bersangkutan 

berdasarkan lafal atau lafal-lafal dari hadis yang dicarinya. Kedua, takhrijul hadis bil-maudu’, yakni 

upaya pencarian pada kitab-kitab hadis berdasarkan topik masalah yang dibahas oleh sejumlah matan 

hadis. Lihat, Syuhudi Ismail, Cara Praktis Mencari Hadis, (Cet. II; Jakarta: PT Bulan Bintang, 1999), 

h.17.  
138Tasmin, “Metode Takhri>j dalam Penelitian Sanad Hadis” (Makalah disajikan pada Forum  

Kajian Islam Program Pascasarjana IAIN Alauddin Ujung pandang, 31 Mei 1999), h. 8-31. 
139Santi, Keutamaan Mengubah Posisi Saat Marah Perspektif Hadis (Kajian Tahlili Terhadap 

Hadis), 2022, h. 39. 
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'alaihi wasallam melarangku memakai cincin pada dua jariku ini; jari tengah 

dan jari setelahnya.140 

Tema Hadis di atas berbicara tentang letak cincin, metode yang digunakan 

penulis dalam melacak Hadis yang menjadi objek kajian dalam skripsi ini adalah 

dengan menggunakan 5 metode, yakni dengan menggunakan metode salah satu lafal 

matan Hadis, metode awal matan Hadis, metode rawi a’la, metode dengan tema Hadis 

dan metode berdasakan status Hadis. 

a.) Metode takhri>j al-H{adi>s\ melalui kata-kata dalam matan Hadis. 

Metode takhri>j Hadis menurut salah satu lafal yang terdapat dalam Hadis, 

yaitu suatu metode yang berlandaskan pada kata-kata yang terdapat dalam matan 

Hadis, baik berupa kata benda ataupun kata kerja sehingga pencarian Hadis-Hadis 

yang dimaksud dapat diperoleh lebih cepat. 

Pada metode ini peneliti menggunakan kitab al-Mu’jam al-Mufahras li Alfa>z} 

al-H}adi>s\ al-Nabawi> yang disusun oleh A.J. Wensinck, yang kemudian diterjemahkan 

oleh Muhammad Fuad Abd al-Baqi.141 Di samping itu, penyusun kitab ini tidak 

menuliskan keterangan-keterangan Hadis secara lengkap, tetapi disingkat (digunakan 

kode-kode tertentu) yaitu: خ Sahih Bukhari, م Sahih Muslim, د Sunan Abu> Da>wud, ت 

Sunan al-Turmuz\i@, ن Sunan al-Na>sa’i>, جه Sunan Ibnu Ma>jah, دي Sunan al-Da>rimi>, ط 

Muwat}t}a’ Malik, حم Musnad Ah}mad bin Hanbal. Dan Untuk mempermudah proses 

takri>j pada matan Hadis ini peneliti menggunakan sofware Maktabah Syamilah versi 

3.64. Langkah yang dilakukan adalah memasukkan kata kunci ألَْبَسَ فِِ إِصْبَعِي lalu 

melakukan pelacakan pada kitab al-Mu’jam al-Mufahras li Alfa>z} al-H}adi>s\ al-Nabawi>, 

                                                 
140 Ahmad bin Syu’aib Al Khurasany, Sunan Al-Nasa’i, Juz 8, (Cet. I; Riyadh: Maktabah 

Ma’arif an-Na>syi wa at-Tauzi>, t.th), h. 194. 

141M. Agus Solahuddin dan Agus Suyadi, Ulumul Hadis, (Cet. I: Bandung: Pustaka Setia, 

2009), h. 197. 
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setelah melelihat dari seluruh matan Hadis kemudian dipilih beberapa lafal untuk 

digunakan dalam pencarian kitab al-Mu’jam  al-Mufahras li Alfa>z} al-H}adi>s\ al-Nabawi 

1. Lafal  َألَْبَس 

Pada lafal pertama peneliti menggunakan kata  َألَْبَس pada matan Hadis dan kata 

dasarnya لبس dan ditemukannya pada juz ke-6 halaman 82 yang dimana tertera: 

اَنِ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنَْ ألَْبَسَ فِ إِصْبَعِي …142)ت لباس ٤٤, م زهد ١٧ ََ  
٨ن مواضع الخاتَ  ٥٤٢، ٣٦٦، ٢١٦\٢, حم ٣٠١ت  كراهية التختم فِ إصبعيْ  ,   

2. Lafal إِصْبَعِي 

Pada lafal kedua peneliti menggunakan kata إِصْبَعِي pada matan Hadis dan kata 

dasarnya إِصْبَعِي karena kata ini merupakan kata benda, dan ditemukannya pada juz ke-

1 halaman 64 yang dimana tertera: 

 ٠٠٢٥لباس  ۳۳، طلاق ٢٢، نكاح ٦، تيمم ٧، أنبياء ١، ٧٩) خ تفسير سورة 143..فِ إِصْبَعِي هَذِهِ، وَفِِ الْوُسْطَى.
جه لباس  ١.٤، دعوات  ٠٠١٤ت بر ** ۳۷ن سَو  ۲۳، زهد  ٧٦تَ مسافات  ۳۸فتن ، ٣٩، رفاق ٢٤أدب 
 ۳، شعر ه حم ۲۷ط قرآن ، ۰۰۲.۱دى صلاة  ۱۸

3. Lafal  َالْوُسْط 

Pada lafal ketiga peneliti menggunakan kata  َالْوُسْط pada matan Hadis dan kata 

dasarnya  َالْوُسْط dan ditemukannya pada juz ke-7 halaman 207 yang dimana tertera: 

ا... ََ  (٧٩) خ تفسير سورة 144وَفِ الْوُسْطَى وَالَّتِ تلَِي

                                                 
142 A.J. Wensinck, terj. Muhammad Fua>d ‘Abd al-Ba>qi>, Mu’jam al-Mufahras li Alfa>z} al-H}adi>s 

al-Nabi>, juz.6, (Brill: Laeden, 1936), h.82. 
143 A.J. Wensinck, terj. Muhammad Fua>d ‘Abd al-Ba>qi>, Mu’jam al-Mufahras li Alfa>z} al-H}adi>s 

al-Nabi>, juz. 1, (Brill: Laeden, 1936), h.64. 
144 A.J. Wensinck, terj. Muhammad Fua>d ‘Abd al-Ba>qi>, Mu’jam al-Mufahras li Alfa>z} al-H}adi>s 

al-Nabi>, juz. 7, (Brill: Laeden, 1936), h. 207. 
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Maksud dari keterangan di atas sebagai berikut: Ketiga lafal dari hasil 

penelusuran Hadis tersebut terdapat dalam kitab shahih bukhori , shahih muslim, 

Sunan An-nasai, Sunan Abu> Da>ud, Sunan al-Turmuz\i>, Sunan al-Da>rimi, Musnad 

Ah}mad bin Hanbal, namun matan Hadis yang sesuai atau yang semakna dengan Hadis 

yaitu hanya terdapat pada beberapa kitab dengan uraian sebagai berikut: 

a. shahih muslim  kitab larangan memakai cincin dijari tengah bab 17 juz 3 

hal 1659 

ثَـنَا يََْيََ بْنُ يََْيََ، أَخْبََنَََ أبَوُ الْأَحْوَصِ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِ بُـرْدَةَ، قاَلَ: قاَلَ حَ  اَنِ » عَلِي : دَّ ََ
مَأَ إِلَى الْوُسْطَى وَالَّتِ فأََوْ »قاَلَ:  ،«اِلله صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَتََتََّمَ فِ إِصْبَعِي هَذِهِ أَوْ هَذِهِ  رَسُولُ 
ا ََ 145«تلَِي

 

b. Sunan An-nasai kitab letak cincin juz 8 hal 194 

، عَنْ أَبِ الْأَحْوَصِ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِ بُـرْدَةَ، عَنْ عَلِيٍّ قَ  اَنِ »الَ: أَخْبََنَََ هَنَّادُ بْنُ السَّريِِّ ََ
ََااللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ ألَْبَسَ فِ إِصْبَعِي هَذِهِ، وَفِ الْوُسْطَى وَالَّتِ تَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى   146« لِي

c. Sunan al-Turmuz\i>  kitab makruh memakai cincin pada dua jari juz 3 hal 

301 

ثَـنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُ  ثَـنَا ابْنُ أَبِ عُمَرَ، قاَلَ: حَدَّ عُْ  عَلِياا لَيْبٍ، عَنِ ابْنِ أَبِ حَدَّ  مُوسَى قاَل: مَِِ
، وَالميِثَـرةَِ الْمَْراَءِ، وَأنَْ ألَْبَسَ  يِّ اَنِ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ القَسِّ ََ ََِي فِ هَذِهِ وَفِ خَ  يَـقُولُ:  ا

ى هُوَ أبَوُ بُـرْدَةَ بْنُ أَبِ , وَابْنُ أَبِ مُوسَ حَسَن  صَحِيح  ى. هَذَا حَدِيث  هَذِهِ، وَأَشَارَ إِلَى السَّبَّابةَِ وَالوُسْطَ 
 147مُوسَى: وَامِْهُُ عَامِرُ بْنُ عَبْدِ اِلله بْنِ قَـيْسٍ 

d. Musnad Ah}mad bin Hanbal  pada 2/216,366,425  hal 427 

                                                 
145 Muslim bin Hajja>j Abu> al-Hasan al-Qusyairi> al-Naisa>bu>ri>, Musnad S{ah}i>h} al-Mukhtas}ar bi 

Naql al-‘Adl ‘An Al-‘Adl Ila> Rasu>lulla>h S{alalla>hu ‘Alaihi wa Sallam- S{ah}i>h} Muslim, Juz 3 (Beirut: Da>r 

’Ih}ya>’ al-Tura>s} al-‘Arabi>, t.th), h. 1659. 

146 Ahmad bin Syu’aib Al Khurasany, Sunan Al-Nasa’i, Juz 8, (Cet. I; Riyadh: Maktabah 

Ma’arif an-Na>syi wa at-Tauzi>, t.th), h. 194. 
147 Muhammad bin ‘Isa bin Saurah bin Musa bin adlDlahhak, Imam At-Tirmidzi, pdf 3, Sunan 

at-Turmuzi, Juz 5, (Cet. I; Beirut Muassasahal-Risa>lah, 2001). h. 301. 
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ثَـنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُ  ثَـنَا هَاشِم ، حَدَّ عُْ  أَبَا بُـرْدَةَ، يََُدِّ حَدَّ : " أَنَّ رَسُولَ لَيْبٍ، قاَلَ: مَِِ ثُ عَنْ عَلِيٍّ
َََى أَنْ يُـتَخَتَّمَ فِ ذِهِ، أَوْ ذِهِ الْوُسْطَى، وَالسَّبَّابةَِ " وقاَلَ: جَابِر   : " اِلله صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   يَـعِِْ الْجعَُفِيَّ

ا  هِيَ الْوُسْطَى لَا شَكَّ  ََ  148"فِي

َُمَّ إِنِِّ أَسْ  عُْ  عَلِيَّ بْنَ أَبِ طاَلِبٍ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " قُلْ: الل كَ الْهدَُى /لُ أَ مَِِ
مَ  َْ اَنِ  -قاَلَ: " وََََى  " وَالسَّدَادَ، وَاذكُْرْ بِالْهدَُى هِدَايَـتَكَ الطَّريِقَ، وَاذكُْرْ بِالسَّدَادِ تَسْدِيدَكَ السَّ ََ  -أوَْ 

، وَالْمِيثَـرةَِ، وَعَنِ الْخاَتََِ فِ السَّبَّابةَِ أوَِ الْوُسْطَى " يِّ  149عَنِ الْقَسِّ

عُْ  أَبَا بُـرْدَةَ يََُدِّثُ، عَنْ عَلِيٍّ  ثَـنَا شُعْبَةُ، عَنْ جَابِرٍ، قاَلَ: مَِِ ثَـنَا مَُُمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّ اَنِ قَ  ،حَدَّ ََ الَ: " 
 150رَسُولُ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَضَعَ الْخاَتَََ فِ الْوُسْطَى

a.) Metode takhri>j al-H{adi>s\ melalui lafaz pertama matan Hadis. 

Kitab yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah kitab jam‘ al-jawa>mi‘ 

atau kitab al-Ja>mi‘ al-Kabi>r ditulis oleh  al-H}afi>z} Jala>l al-Di>n Abu> al-Fad}l ‘Abd al- 

Rah}ma>n bin Abi> Bakr Muh}ammad al-Khud}airi> al-Suyu>t}i> al-Syafi >’i atau lebih dikenal dengan 

Imam al-Suyu>ti. Kitab ini diklasifikasikan dalam dua kelompok,151 yakni Hadis 

perkataan  (qauli>),  dan  Hadis  perbuatan  (fi‘li>)  diklasifikasikan  dalam  tempatnya 

tersendiri. Sistematik yang digunakan dalam penyusunan Hadis-Hadis perkata sama 

halnya dengan urutan huruf-huruf hijaiyah yang terdapat pada huruf pertama dan 

seterusnya dari matan h}adis\. Adapun h}adis\ fi‘li> disusun menurut nama-nama sahabat. 

Penyusun menuliskan nama setiap sahabat kemudian menulis Hadis-Hadis yang 

diriwayatkan oleh masing-masing mereka, baik berupa perbuatan Nabi saw . yang 

dilihatnya atau perbuatan sendiri. 

                                                 
148 Abu> ‘Abdillah Ah}mad bin Muh}mmad bin H{anbal bin Hila>l bin Asad al-Syaiba>ni@, Musnad 

al-Ima>m Ah}mad bin H{anbal,  Juz 4 (Cet;I,  ttp:Muassasah al-Risa>lah, 2001 M), h. 426. 
149 Abu> ‘Abdillah Ah}mad bin Muh}mmad bin H{anbal bin Hila>l bin Asad al-Syaiba>ni@, Musnad 

al-Ima>m Ah}mad bin H{anbal,  Juz 4 (Cet;I,  ttp:Muassasah al-Risa>lah, 2001 M), h. 427. 
150 Abu> ‘Abdillah Ah}mad bin Muh}mmad bin H{anbal bin Hila>l bin Asad al-Syaiba>ni@, Musnad 

al-Ima>m Ah}mad bin H{anbal,  Juz 4 (Cet;I,  ttp:Muassasah al-Risa>lah, 2001 M), h. 427. 
151 Abu Muh}ammad Mahdi ibn ‘Abd al-Qadi>r ibn ‘Abd al-Ha>di>, T{uruq Takhri>ji H{adi>s\ al-Rasu>lAllah 

S{allalla>hu ‘Alaih wa Sallam (Cet. I; Beirut: Da>r al-I‘tis}a>m, 1994), h. 30. 
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Setelah  Imam  Suyu>ti selesai  menyusun  kitab  “al-Jami>’al-S}agi>r”  yang  lain. 

Dalam kitab tersebut beliau menyatukan antara Hadis-Hadis perkata yang terdapat 

dalam   kitab   al-Ja>mi>’al-Kabi>r   dengan   Hadis-Hadis   dari   luar   al-Ja>mi’al-Kabir. 

Keistimewaan yang dimiliki kitab al-Fath}u al-Kabi>r ini ialah mencakup h}adis-\ h}adis\              yang 

banyak sekali jumlahnya karena ia merupakan perpaduan dari dua kitab. Sedangkan 

kekurangannya beliau dalam kumpulannya tidak menyebutkan hukum- 

Takhri>j  Hadis melalui huruf awal matan (bi awwal al-Matn), takhrij Hadis 

yang menggunakan permulaan matan dari segi hurufnya, misalnya awal suatu matan 

dimulai huruf nun maka dicari pada bab nun jika diawali huruf ba’ maka dicari pada 

huruf ba’ dan seterusnya. Pada metode takhri>j  ini peneliti menggunakan kitab Jam’ul 

Jawami.152 

ثَـنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبََنَََ سُفْيَانُ، عَنْ عَاصِمٍ يَـعِِْ ابْنَ كُلَيْ  ، عَنْ أَبِ بُـرْدَةَ، بٍ حَدَّ
، قاَلَ  اَنِ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنَْ أَجْعَلَ الْخاَتَََ فِ هَذِهِ أوَْ فِ : »عَنْ عَلِيٍّ قاَلَ عَبْدُ «  هَذِهِ ََ

صْبُـعَيْهِ: السَّبَّابةَِ وَالْوُسْطَى))أحمد بن حنبل ((  الرَّزَّاقِ: " لِِِ

 غرائب فِ منده وابن ةعوان وأبو والكجي ع ه ن ت د م خ والمدنِ حم ، والْميدي ط(

  )153هب حب شعبة

b.) Metode takhri>j al-H{adi>s\ menurut tema Hadis. 

metode ini, peneliti terlebih dahulu mengenali tema Hadis yang ingin dicari, 

dan pendekatan metode inilah yang mudah dilakukan dalam mencari suatu Hadis, dan 

setelah peneliti memperhatikan Hadis yang diteliti peneliti menyimpulkan bahwa 

temanya yaitu cincin  

                                                 
152Syuhudi Ismail, Metodologi Penelitian Hadist, Jakarta, 1990, h. 41. 
153‘Abd al-Rah}man bin Abi> Bakr Jala>l al-Di>n al-Suyu>t}i>, Jam‘ al-Jawa>mi‘, Juz 17 (al-Azhar al- 

Syari>f, Kairo: Da>r al-Sa‘a>dah li al-T{iba>‘ah, 1426 H/2005 M), h. 156. 
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Berikut kelebihan menggunakan metode dengan tema Hadis 1). Metode tema 

Hadis tidak membutukan pengetahuan lain diluar  Hadis, seperti keabsahan lafal 

pertamanya, sebagaimana metode awal dengan perubahan-perubahan katanya sebagai 

metode kedua, dan pengenalan perawi teratas sebagai metode ketiga,  yang dituntut 

oleh metode ke empat ialah  pengetahuan akan kandungan Hadis. Hal ini logis dalam 

mempelajari Hadis-Hadis, 2). Metode ini mendidik ketajam pemahaman Hadis pada 

diri peneliti.154 Seorang peneliti setelah menggunakan metode ini beberapa kali akan 

memiliki kemampuan yang bertambah terhadap tema dan maksud Hadis yang 

merupakan fiqh Hadis, 3). Metode ini juga memperkenalkan kepada peneliti maksud 

Hadis yang dicarinya dan Hadis yang senada dengannya, ini tentunya akan menambah 

semangat dan membantu memperdalam permasalahan.155 Sedangkan kekurangannya; 

1). Kandungan Hadisnya terkadang sulit disimpulkan, 2). Terkadang adanya 

perbedaan paham antara penelitian dengan penyusun kitab, kadang peneliti tidak 

menduga bahwa penyusun kitab meletakkan Hadis di posisi yang berbeda.156 

Untuk mempermudah proses takri>j pada metode tema Hadis ini peneliti 

menggunakan sofware Maktabah Syamilah versi 3.64. Langkah yang dilakukan adalah 

memasukkan awal matan  الخاتم  lalu melakukan pelacakan pada kitab Kanzul Ummal 

setelah melakukan penelusuran peneliti mendapatkan Hadis:   

                                                 
154 I Gusti Bagus Agung Perdana Rayyn, Studi Kritik Hadis-Hadis Mengusap Khuf Dalam 

Kitab Al-Zikra> Karya K.H. Landre Said, 2021, h. 30. 
155I Gusti Bagus Agung Perdana Rayyn, Studi Kritik Hadis-Hadis Mengusap Khuf Dalam 

Kitab Al-Zikra> Karya K.H. Landre Said, 2021, h. 30. 
156I Gusti Bagus Agung Perdana Rayyn, Studi Kritik Hadis-Hadis Mengusap Khuf Dalam 

Kitab Al-Zikra> Karya K.H. Landre Said, 2021, h. 30. 
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، قاَلَ:  اَنِ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنَْ أَجْعَلَ الْخاَتَََ فِ هَذِهِ أوَْ فِ »عَنْ عَلِيٍّ بْدُ قاَلَ عَ «  هَذِهِ ََ
صْبُـعَيْهِ: السَّبَّابةَِ وَالْوُسْطَى  وأبو والكجي ع ه ن ت د م خ والمدنِ حم ، والْميدي ط (الرَّزَّاقِ: " لِِِ

  . )157هب حب شعبة غرائب فِ منده وابن عوانة

Maksud dari keterangan di atas telah dijelaskan pada kata sebelumnya. 

c.) Metode takhri>j al-H{adi>s\ periwayat pertama Hadis. 

Metode ini berdasarkan pada perawi pertama suatu Hadis, baik perawi dari 

kalangan sahabat bila sanad Hadisnya bersambung kepada Nabi saw . (muttas}i>l), atau 

dari kalangan tabi‘in. Sebagai langkah pertama ialah mengenal lebih dahulu perawi 

pertama setiap h}adi>s\ yang akan ditakhri>j melalui kitab-kitabnya. Langkah selanjutnya 

mencari nama perawi pertama tersebut dalam kitabnya, kemudian mencari Hadis- 

Hadis yang tertera dibawah nama perawi pertama. 

Adapun  kitab  yang  digunakan  dalam  metode  takhri>j  ini  adalah  Tuh{fah  al- 

Asyra>f bi Ma’rifah al-At}ra>f oleh al-Ha>fiz} al-Muh{aqqi>q Muh{addi>s\ al-Sya>m Jama>l al- Di>n Abu> 

al-Hajja>j Yu>suf ibn al-Zakki> ‘Abd al-Rah}ma>n ibn Yu>suf al-Qad}a >’i al-Qalbi> al-Mizzi> al-

Dimisyqi> al-Syafi >‘i> atau dikenal dengan Ima>m al-Mizzi>.. Dalam kitab ini terlebih 

dahulu harus diketahui nama sahabat yang meriwayatkan Hadis. Maka dituntut untuk 

mengetahui tabi‘in yang meriwayatkan darinya. Apabila nama tabi‘in tidak diketahui 

sebagai perawi di atas. Pada bagian tertentu pentahqiq kitab mencantumkan nama 

pertama dan nama akhir sahabat- sahabat yang terdapat padanya. 

Dengan demikian secara pintas dapat mengetahui nama sahabat yang dicari 

pada bagiannya sendiri. Bila telah mengetahui nama sahabat yang bersangkutan, 

selanjutnya menelusuri Hadis-Hadisnya hingga sampai pada Hadis yang dimaksud. 

                                                 
157 Alau al-Din Aliy al-Mutqiy bin Hisam al-Din, Kunzu al-'Ammal fi Sunan al-Aqwal wa 

al-Aral, Juz 6 (Cet.V; Beirut: Muassasah al-Risalah, 1401 H/1981 M), h 686-687.  
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Sahabat dari kalangan yang banyak meriwayatkan Hadis, oleh penyusun nama-nama 

tabi‘in yang meriwayatkan darinya diurut berdasarkan huruf mu‘jam. Nama sahabat 

tersebut tentunya dicari menurut nama tabi‘innya berdasrkan huruf-hurufnya. Namun 

bila tidak mengetahui nama perawi dari sahabat, maka harus menelusuri Hadis 

sahabat tersebut tanpa terlebih dahulu melihat murid-muridnya. 

 ، سفيان عن ، منصور بن مُمد عن (١:٥٠ ) الزينة فى ص .الْديث . هذه فِ الخاتَ أجعل: حديث
 وهو ـ بردة أبِ عن ، عاصم رواه . الأحوص أبو خالفه : وقال .به بكر أبِ عن كليب، بن عاصم عن

 ) : السِ ابن رواية فِ وهو النسائي عن حيويه ابن رواية فِ وقع كذا : القاسم أبو قال .بالصواب أولى

 وذكر - سفيان عن (۲۹) ص ،۱ ج «مسنده فِ) الْميدى تابعه ز . الكلام فيه وليس ، بردة أبِ عن

 )158بكر أبو(ف حفظى أما  :فيَا قال ، قصة فيه

d.) Metode takhri>j al-H{adi>s\ berdasarkan status Hadis 

Metode ini adalah metode yang mengetengahkan suatu hal yang berkenaan 

dengan upaya pada kumpulan h}adi>s\ berdasarkan status Hadis. Kitab-kitab ini sangat 

membantu dalam proses pencarian Hadis berdasarkan statusnya, seperti Hadis qudsi, 

Hadis masyhur, Hadis mursal, Hadis shahi>h dan lain-lain. Kitab-kitab tersebut dapat 

diketahui melalui kitab yang berdasarkan metode tersebut. 

 .159والبنصر الخنصر يعِ ،وهذه لهذه الخاتََُ  إنما – )٤٧۲۰(

 ۲۱۷۱ الضعيفة. )موسى أبِ طب) (جدا   ضعيف(

Dengan  demikian,  lima  metode  takhri>j  al-h}adi>s\  telah  diklasifikasikan  oleh 

para  ulama  dengan  tujuan  untuk  membantu  para  peneliti  dan  pencari  h}adi>s\  untuk 

mendapatkan h}adi>s\ yang dibutuhkan.  

                                                 
158 Jama>l  al-Di>n  Abu>  al-H{ajja>j  Yu>suf  bin  ‘Abd  al-Rah}man  al-Mizzi>,  Tuh}fah  al-Asyra>f  bi Ma‘rifah 

al At}ra>f, Juz 7 (Cet. II; t.t: al-Maktab al-Isla>mi>, 1403 H/1983 M), h. 460-461. 
159 "Muhammad Nasir al-Din al-Albani, Şahih al-Jami' al-Sagir wa Ziyadah, juz I (Cet.III; 

Beirut: Al-Maktabah al-Islamiy, 1408 H/1988 M), h.297. 
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4. I’tiba>r 

Setelah melakukan penelitian dengan  metode Takhri@j, maka Hadis yang 

menjadi objek penelitian penulis menemukan 6 jalur sanad dan 4 kitab sumber dengan 

rincian 1 jalur dari kitab shahih muslim, 3 jalur dari Musnad Ah}mad, 1 Jalur dari Sunan 

An-Nasa’i@, dan 1 Jalur dari Sunan al-Turmuz\i@. Setelah melihat keterangan keterangan 

tersebut peneliti melakukan proses i’tiba >r al-sanad. Berdasarkan pengumpulan Hadis 

dari objek kajian yang telah ditemukan pada kitab sumber peneliti menemukan  6  jalur 

periwayatan yang terdapat di beberapa kitab sumber. Lebih jelasnya perhatikan skema 

berikut: 

Skema Hadis Konsep Penempatan Cincin 
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Sebagaimana skema di atas, peneliti meneliti pada jalur sanad An-Nasa’i @, lebih 

jelasnya lihat jalur garis yang ditebalkan, dengan rincian sebagai berikut: 

1. Skema Hadis diatas tidak memiliki sya>hid, hanya memiliki sahabat dan muttabi’ 

2. Riwayat-riwayat tersebut hanya dinukil dari satu orang sahabat saja yaitu Ali bin 

Abi Thalib ini menunjukkan bahwa Hadis tersebut tidak memiliki sya>hid. 

3. Sedangkan dari kalangan al-Ta>bi’i@n tercatat ada seorang tabi’in, yaitu Amir bin 

Abdullah yang merupakan murid dari Ali bin Abi Thalib. 

4. dari kalangan ta>bi’ al-Ta>bi’i@n tercatat ada Ashim bin Kulaib dan Jabir yang 

merupakan murid dari Amir bin Abdullah, maka ashim bin kulaib dan Jabir merupakan 

muta>bi’ bagi Amir bin Abdullah. 

5. Dalam t}abaqah tabi’ al-tabi’in Junior terdapat Abu Al-ahwash, Syu’bah dan Sufyan 

yang merupakan murid dari Ashim bin Kulaib dan Jabir, maka Yahya bin Yahya, 

Hannad bin  As-sari, Ibnu Abi Umar, Hashim, Muh.bin Ja’far Muta>bi’ bagi Abu Al-

ahwash, Syu’bah dan Sufyan. 

A. Kritik Sanad 

1. An- nasa’I (215-303 H) 

Nama lengkapnya yaitu Ahmad bin Syu'aib bin Ali bin Sanan bin Bahr bin 

Dinar (Abu Abdurrahman An-Nasa’i). Pengarang kitab "Sunan". Beliau lahir pada 

tahun 215 H. Dan wafat pada tahun 303 H di Palestina. Ia mengembala ke berbagai 

Negara seperti Hijaz, Irak, Khurasan, Haramain dan lain-lain. Para ulama Hadis 

mengakui An-Nasa’i> akan kesalehan dan ketakwaannya, ia dikenal sebagai seorang 

yang dipercaya, amanah, dan sangat teliti. Dalam t}abaqah, ia menempati pada posisi 

ke-12 (Siga>r al-A<khizi>n ‘an Tabi’ al-Atba>’). 
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Diantara nama guru-gurunya yaitu: Hannad bin As-sariy, ‘Abba>s bin Abd al-

Azi>m,‘Abba>s bin Muhammad, Qutaibah bin Sa’i>d, Isha>q bin Mu>sa, Mahmud bin 

Gaila>n. Sa’i>d bin ‘Abdur Rahma>n, Muhammad bin Basysyar, ‘Ali bin Hujr, Ahmad 

bin Mani’, Muhammad bin al-Musanna dan lain-lain. 

Adapun murid-muridnya yaitu: Ahmad bin al-Qasim bin 

Abdurrahman,Ahmad bin 'Isa al-Qama, al-Haisam bin Kulaib asy-Syasyi, Ahmad bin 

Yusuf an-Nasafi, Abul-‘Abbas Muhammad bin Mahbud al-Mahbubi, Abdul bin 

Muhammad al-Nasfiyun, al-Haikam bin Kulaib al-Syasyi, dan lain-lain.160 

Menurut Ibnu Hajar, An-Nasa’i> adalah seorang yang dapat dipercaya, 

amanah, dan hafidz atau orang-orang yang dapat dipercaya dan kokoh hafalannya. An-

Nasa’i>  adalah seorang penghafal dan ahli hadits yang baik yang diakui oleh para 

ulama.161 

Dari analisa periwayat tersebut bisa dinyatakan sanadnya bersambung dan 

adanya indikasi bertemu dikarenakan ada beberapa hal : 

 Dilihat dari selisih tahun lahir dan wafat antara guru dan murid yaitu 

Hannad sebagai guru wafat tahun 243 H sedangkan murid wafat tahun 303 H, yaitu 

60 tahun selisih tahun wafat antara guru dan murid masuk dalam kategori bertemu 

menurut kaidah keterambungan sanad jadi ada kemungkinan mereka bertemu dan 

berguru  

 Dilihat dari rihlah ilmiah antara guru dan murid mereka sama-sama 

pernah berihlah ilmiah di Kufah jadi ada kemungkinan mereka bertemu dan berguru 

                                                 
160 Al-Hafidz Abi Al-Fadhl. Tahdzib al-Tahdzib, op.cit., Jilid 1, h. 26. 
161Al-Hafidz Ahmad bin Ali, Taqrib At-Tahdzib, op.cit., h. 91. 
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 Dilihat dari daftar nama guru dan murid antara keduanya ditemukan 

bahwa Hannad merupakan guru beliau begitupun sebaliknya jadi ada kemungkinan 

mereka bertemu dan berguru  

jadi periwayatan Hadis antara An-Nasa’i dan Hannad dinyatakan 

bersambung atau bertemu. 

2. Hannad bin As-sariy @bin Mush’ab  

Nama lengkapnya yaitu Hannad bin As-sariy bin Mush’ab, sebutan abu as-

sariy Ia lahir  pada tahun 152 H di kota Kufah dan wafat pada tahun 243 H di kota 

yang sama. Ia mengembala ke berbagai negara seperti Hijaz, Irak, Kufah dan lain-lain. 

Para ulama Hadis mengakuinya> akan kestiqahannya. 

Diantara nama guru-gurunya yaitu: Salam bin Sulaim, ‘Abba>s bin Abd al-

Azi>m,‘Abba>s bin Muhammad, Qutaibah bin Sa’i>d, Isha>q bin Mu>sa, Mahmud bin 

Gaila>n. Sa’i>d bin ‘Abdur Rahma>n, Muhammad bin Basysyar, ‘Ali bin Hujr, Ahmad 

bin Mani’, Muhammad bin al-Musanna dan lain-lain. 

Adapun murid-muridnya yaitu: An-nasai, Muhammad bin Mahmud ‘Anbar, 

Hamma>d bin Sya>kir, ‘Aid bin Muhammad an-Nasfiyyun, al-Haisam bin Kulaib asy-

Syasyi, Ahmad bin Yusuf an-Nasafi, Abul-‘Abbas Muhammad bin Mahbud al-

Mahbubi, Abdul bin Muhammad al-Nasfiyun, al-Haikam bin Kulaib al-Syasyi, dan 

lain-lain.162 

Menurut adz-dzahabi dia> adalah seorang yang dapat dipercaya, amanah, dan 

hafidz. An-nasai dan Abu Hatim menilainya sebagai orang yang shalih dan shaduuq, 

Ibnu HajarAl-asqalani dan Ibn Hibban menggolongkannya ke dalam kelompok s\iqah 

                                                 

162 Al-Hafidz Jamaluddin Abu al-Hajjaj Yusuf Ibn al-Zaki Abdurrahman Ibn Yusuf Ibn Ali Ibn 

Abdul Malik Ibn Ali Ibn Abi al-Zuhri al-Kalby al-Qadha’I al-Mizzi, Tahdzibul Kamal Fi Asma’I Rijal, 
Karya al-Mizzi, juz 30, h. 311. 
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atau orang-orang yang dapat dipercaya, kokoh hafalannya dan diakui oleh para 

ulama.163 

Dari analisa periwayat tersebut bisa dinyatakan sanadnya bersambung dan 

adanya indikasi bertemu dikarenakan ada beberapa hal : 

 Dilihat dari selisih tahun lahir dan wafat antara guru dan murid yaitu 

Salam sebagai guru wafat tahun 179 H sedangkan murid wafat tahun 243 H, yaitu 66 

tahun selisih tahun wafat antara guru dan murid masuk dalam kategori bertemu 

menurut kaidah keterambungan sanad jadi ada kemungkinan mereka bertemu dan 

berguru  

 Dilihat dari rihlah ilmiah antara guru dan murid mereka sama-sama 

pernah berihlah ilmiah di Kufah jadi ada kemungkinan mereka bertemu dan berguru 

 Dilihat dari daftar nama guru dan murid antara keduanya ditemukan 

bahwa Salam merupakan guru beliau begitupun sebaliknya jadi ada kemungkinan 

mereka bertemu dan berguru 

jadi periwayatan Hadis antara Hannad dan Salam dinyatakan bersambung 

atau bertemu. 

3. Salam bin Sulaim  

Nama lengkapnya yaitu Salam bin Sulaim bin abu alahwash, >. Ia lahir di kota 

Kufah dan wafat pada tahun 179 H di kota yang sama. Ia mengembala ke berbagai 

negara seperti Hijaz, Irak, Kufah dan lain-lain. Para ulama Hadis mengakuinya> akan 

kestiqahannya. 

                                                 
163 Al-Hafidz Jamaluddin Abu al-Hajjaj Yusuf Ibn al-Zaki Abdurrahman Ibn Yusuf Ibn Ali Ibn 

Abdul Malik Ibn Ali Ibn Abi al-Zuhri al-Kalby al-Qadha’I al-Mizzi, Tahdzibul Kamal Fi Asma’I Rijal, 
Karya al-Mizzi, juz 30, h. 311. 
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Diantara nama guru-gurunya yaitu: Ashim bin Kulaib bin Syihab, ‘Abba>s bin 

Abd al-Azi>m,‘Abba>s bin Muhammad, Qutaibah bin Sa’i>d, Isha>q bin Mu>sa, Mahmud 

bin Gaila>n. Sa’i>d bin ‘Abdur Rahma>n, Muhammad bin Basysyar, ‘Ali bin Hujr, Ahmad 

bin Mani’, Muhammad bin al-Musanna dan lain-lain. 

Adapun murid-muridnya yaitu: Hannad bin As-sariy, Muhammad bin 

Mahmud ‘Anbar, Hamma>d bin Sya>kir, ‘Aid bin Muhammad an-Nasfiyyun, al-Haisam 

bin Kulaib asy-Syasyi, Ahmad bin Yusuf an-Nasafi, Abul-‘Abbas Muhammad bin 

Mahbud al-Mahbubi, Abdul bin Muhammad al-Nasfiyun, al-Haikam bin Kulaib al-

Syasyi, dan lain-lain.164 

Menurut Yahya bin Ma’in, dia> adalah seorang yang dapat dipercaya, amanah, 

dan shahibul Hadis. An-nasai dan Abu Zur’ah menilainya sebagai orang yang shalih, 

Ibnu Hajar Al-asqalani dan Ibn Hibban menggolongkannya> ke dalam kelompok s\iqah 

mutqin atau orang-orang yang dapat dipercaya, kokoh hafalannya dan diakui oleh para 

ulama.165 

Dari analisa periwayat tersebut bisa dinyatakan sanadnya bersambung dan 

adanya indikasi bertemu dikarenakan ada beberapa hal : 

 Dilihat dari selisih tahun lahir dan wafat antara guru dan murid yaitu 

Ashim sebagai guru wafat tahun 137 H sedangkan murid wafat tahun 179 H, yaitu 42 

tahun selisih tahun wafat antara guru dan murid masuk dalam kategori bertemu 

menurut kaidah keterambungan sanad jadi ada kemungkinan mereka bertemu dan 

berguru.  

                                                 
164 Al-Hafidz Jamaluddin Abu al-Hajjaj Yusuf Ibn al-Zaki Abdurrahman Ibn Yusuf Ibn Ali Ibn 

Abdul Malik Ibn Ali Ibn Abi al-Zuhri al-Kalby al-Qadha’I al-Mizzi, Tahdzibul Kamal Fi Asma’I Rijal, 

Karya al-Mizzi, juz 33, h. 16. 
165 Al-Hafidz Jamaluddin Abu al-Hajjaj Yusuf Ibn al-Zaki Abdurrahman Ibn Yusuf Ibn Ali Ibn 

Abdul Malik Ibn Ali Ibn Abi al-Zuhri al-Kalby al-Qadha’I al-Mizzi, Tahdzibul Kamal Fi Asma’I Rijal, 
Karya al-Mizzi, juz 33, h. 16. 
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 Dilihat dari rihlah ilmiah antara guru dan murid mereka sama-sama 

pernah berihlah ilmiah di Kufah jadi ada kemungkinan mereka bertemu dan berguru. 

 Dilihat dari daftar nama guru dan murid antara keduanya ditemukan 

bahwa Ashim merupakan guru beliau begitupun sebaliknya jadi ada kemungkinan 

mereka bertemu dan berguru. 

jadi periwayatan Hadis antara Salam dan Ashim dinyatakan bersambung atau 

bertemu. 

4. Ashim bin Kulaib bin Syihab @  

Nama lengkapnya yaitu Ashim bin Kulaib bin Syihab bin al majnun, >. Ia lahir 

di kota Kufah dan wafat pada tahun 137 H di kota yang sama. Ia mengembala ke 

berbagai negara seperti Hijaz, Irak, Kufah dan lain-lain. Para ulama Hadis 

mengakuinya> akan kestiqahannya. 

Diantara nama guru-gurunya yaitu: Amir bin Abdullah, ‘Abba>s bin Abd al-

Azi>m,‘Abba>s bin Muhammad, Qutaibah bin Sa’i>d, Isha>q bin Mu>sa, Mahmud bin 

Gaila>n. Sa’i>d bin ‘Abdur Rahma>n, Muhammad bin Basysyar, ‘Ali bin Hujr, Ahmad 

bin Mani’, Muhammad bin al-Musanna dan lain-lain. 

Adapun murid-muridnya yaitu: Salam bin Sulaim, Muhammad bin Mahmud 

‘Anbar, Hamma>d bin Sya>kir, ‘Aid bin Muhammad an-Nasfiyyun, al-Haisam bin 

Kulaib asy-Syasyi, Ahmad bin Yusuf an-Nasafi, Abul-‘Abbas Muhammad bin 

Mahbud al-Mahbubi, Abdul bin Muhammad al-Nasfiyun, al-Haikam bin Kulaib al-

Syasyi, dan lain-lain.166 

                                                 

166 Al-Hafidz Jamaluddin Abu al-Hajjaj Yusuf Ibn al-Zaki Abdurrahman Ibn Yusuf Ibn Ali Ibn 

Abdul Malik Ibn Ali Ibn Abi al-Zuhri al-Kalby al-Qadha’I al-Mizzi, Tahdzibul Kamal Fi Asma’I Rijal, 

Karya al-Mizzi, juz 13, h. 537. 
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Menurut Yahya bin Ma’in, dia> adalah seorang yang dapat dipercaya, amanah, 

dan teliti. An-nasai dan Abu Hatim menilainya sebagai orang yang shalih, Ibnu Hajar 

Al-asqalani dan Ibn Hibban menggolongkannya> ke dalam kelompok s\iqah atau orang-

orang yang dapat dipercaya, kokoh hafalannya dan diakui oleh para ulama.167 

Dari analisa periwayat tersebut bisa dinyatakan sanadnya bersambung dan 

adanya indikasi bertemu dikarenakan ada beberapa hal : 

 Dilihat dari selisih tahun lahir dan wafat antara guru dan murid yaitu 

Amir sebagai guru wafat  tahun 104 H sedangkan murid wafat tahun 137 hijriah, yaitu 

33 tahun selisih tahun wafat antara guru dan murid masuk dalam kategori bertemu 

menurut kaidah keterambungan sanad jadi ada kemungkinan mereka bertemu dan 

berguru.  

 Dilihat dari rihlah ilmiah antara guru dan murid mereka sama-sama 

pernah berihlah ilmiah di Kufah jadi ada kemungkinan mereka bertemu dan berguru. 

 Dilihat dari daftar nama guru dan murid antara keduanya ditemukan 

bahwa Amir merupakan guru beliau begitupun sebaliknya jadi ada kemungkinan 

mereka bertemu dan berguru. 

jadi periwayatan Hadis Ashim dan Amir dinyatakan bersambung atau 

bertemu. 

5. Amir bin Abdullah @  

Nama lengkapnya yaitu Amir bin Abdullah bin qais, Ia lebih dikenal dengan 

sebutan abu burdah atau ibnu abi musa al-asy’ariy>. Ia lahir di kota Kufah dan wafat 

pada tahun 104 H., di kota yang sama. Ia mengembala ke berbagai negara seperti 

                                                 
167Al-Hafidz Jamaluddin Abu al-Hajjaj Yusuf Ibn al-Zaki Abdurrahman Ibn Yusuf Ibn Ali Ibn 

Abdul Malik Ibn Ali Ibn Abi al-Zuhri al-Kalby al-Qadha’I al-Mizzi, Tahdzibul Kamal Fi Asma’I Rijal, 
Karya al-Mizzi, juz 13, h. 537. 
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Hijaz, Irak, Khurasan, Kufah dan lain-lain. Para ulama Hadis mengakuinya> akan 

kestiqahannya. 

Diantara nama guru-gurunya yaitu: Ali bin Abi Thalib, ‘Abba>s bin Abd al-

Azi>m,‘Abba>s bin Muhammad, Qutaibah bin Sa’i>d, Isha>q bin Mu>sa, Mahmud bin 

Gaila>n. Sa’i>d bin ‘Abdur Rahma>n, Muhammad bin Basysyar, ‘Ali bin Hujr, Ahmad 

bin Mani’, Muhammad bin al-Musanna dan lain-lain. 

Adapun murid-muridnya yaitu: Ashim bin kulaib bin syihab, Hamma>d bin 

Sya>kir, ‘Aid bin Muhammad an-Nasfiyyun, al-Haisam bin Kulaib asy-Syasyi, Ahmad 

bin Yusuf an-Nasafi, Abul-‘Abbas Muhammad bin Mahbud al-Mahbubi, Abdul bin 

Muhammad al-Nasfiyun, al-Haikam bin Kulaib al-Syasyi, dan lain-lain.168 

Menurut Yahya bin Ma’in, dia> adalah seorang yang dapat dipercaya, amanah, 

dan teliti. Ibnu sa’d dan Ibn Hibban menggolongkannya> ke dalam kelompok s\iqah atau 

orang-orang yang dapat dipercaya, kokoh hafalannya dan diakui oleh para ulama.169 

Dari analisa periwayat tersebut bisa dinyatakan sanadnya bersambung dan 

adanya indikasi bertemu dikarenakan ada beberapa hal : 

 Dilihat dari selisih tahun lahir dan wafat antara guru dan murid yaitu 

Ali sebagai guru wafat tahun 40 H sedangkan murid wafat tahun 104 hijriah, yaitu 64 

tahun selisih tahun wafat antara guru dan murid masuk dalam kategori bertemu 

menurut kaidah keterambungan sanad jadi ada kemungkinan mereka bertemu dan 

berguru  

                                                 

168 Al-Hafidz Jamaluddin Abu al-Hajjaj Yusuf Ibn al-Zaki Abdurrahman Ibn Yusuf Ibn Ali Ibn 

Abdul Malik Ibn Ali Ibn Abi al-Zuhri al-Kalby al-Qadha’I al-Mizzi, Tahdzibul Kamal Fi Asma’I Rijal, 

Karya al-Mizzi, juz 33, h. 27 
169 Al-Hafidz Jamaluddin Abu al-Hajjaj Yusuf Ibn al-Zaki Abdurrahman Ibn Yusuf Ibn Ali Ibn 

Abdul Malik Ibn Ali Ibn Abi al-Zuhri al-Kalby al-Qadha’I al-Mizzi, Tahdzibul Kamal Fi Asma’I Rijal, 
Karya al-Mizzi, juz 33, h. 27. 
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 Dilihat dari rihlah ilmiah antara guru dan murid mereka sama-sama 

pernah berihlah ilmiah di Kufah jadi ada kemungkinan mereka bertemu dan berguru 

 Dilihat dari daftar nama guru dan murid antara keduanya ditemukan 

bahwa Ali merupakan guru beliau begitupun sebaliknya jadi ada kemungkinan mereka 

bertemu dan berguru 

jadi periwayatan Hadis antara Amir dan Ali dinyatakan bersambung atau 

bertemu. 

6. Ali bin Abi Tha>lib 

Nama lengkapnya yaitu Ali bin Abi Tha>lib bin ‘abdu al muthalib nim hasyim 

bin abdi manaf, Ia lebih dikenal dengan sebutan abu al-hasan atau abu turab>. Ia lahir 

di kota Kufah dan wafat pada tahun 40 H., di kota yang sama. Ia mengembala ke 

berbagai negara seperti Hijaz, Irak, Khurasan, Kufah dan lain-lain.170 Para ulama 

Hadis mengakuinya> akan kesalehan dan ketakwaannya, ia dikenal sebagai seorang 

sahabat. 

Diantara nama guru-gurunya yaitu: Nabi Muhammad   dan lain-lain. 

Adapun murid-muridnya yaitu: Amir bin Abdullah, Muhammad bin Mahmud 

‘Anbar, Hamma>d bin Sya>kir, ‘Aid bin Muhammad an-Nasfiyyun, al-Haisam bin 

Kulaib asy-Syasyi, Ahmad bin Yusuf an-Nasafi, Abul-‘Abbas Muhammad bin 

Mahbud al-Mahbubi, Abdul bin Muhammad al-Nasfiyun, al-Haikam bin Kulaib al-

Syasyi, dan lain-lain.171 

                                                 
170 Bustamin dan Hasanuddin, Membahas Kitab Hadis, (Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, 

2010), h. 66. 
171 Al-Hafidz Jamaluddin Abu al-Hajjaj Yusuf Ibn al-Zaki Abdurrahman Ibn Yusuf Ibn Ali Ibn 

Abdul Malik Ibn Ali Ibn Abi al-Zuhri al-Kalby al-Qadha’I al-Mizzi, Tahdzibul Kamal Fi Asma’I Rijal, 

Karya al-Mizzi, juz 30, h. 311. 



79 

 

 

 

Dari analisa periwayat tersebut bisa dinyatakan sanadnya bersambung dan 

adanya indikasi bertemu dikarenakan ada beberapa hal : 

 Dilihat dari selisih tahun lahir dan wafat antara guru dan murid yaitu 

guru Nabi sawMuhammad   lahir tahun 12 rabiul awal sebelum hijriah sedangkan 

murid wafat tahun 40 hijriah jadi ada kemungkinan mereka bertemu dan berguru  

 Dilihat dari rihlah ilmiah antara guru yaitu Nabi sawmuhammad dan 

Ali sebagai murid mereka sama-sama pernah berihlah ilmiah di Kufah jadi ada 

kemungkinan mereka bertemu dan berguru 

 Dilihat dari daftar nama guru dan murid antara keduanya ditemukan 

bahwa Nabi sawMuhammad   merupakan guru beliau begitupun sebaliknya jadi ada 

kemungkinan mereka bertemu dan berguru 

jadi periwayatan Hadis antara Ali dan Nabi sawMuhammad   dinyatakan 

bersambung atau bertemu. 

Dengan demikian, Hadis yang menjadi objek penelitian memiliki sanad yang 

berkualitas s}ah}i>h} sehingga peneliti akan melanjutkan penelitian ini ketahap 

selanjutnya, yaitu kritik matan. 

B. Kritik Matan 

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

memastikan keautentikan Hadis yang berasal dari Rasulullah, 2) melakukan 

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

melakukan perbandingan antar lafal-lafal matan Hadis, dan 4) menganalisis 

kandungan Hadis, Setelah memperoleh kepastian dari kualitas sanad Hadis tentang 

tilawah al- Qur'an, maka langkah selanjutnya yang peneliti lakukan ialah meneliti 



80 

 

 

 

kualitas matan (konten) Hadis. Dalam penelitian matan Hadis, aspek illah dan syaz 

menjadi pijakan peneliti dalam menilai kualitasnya. 

Setelah memastikan kehujjahan sanadnya barulah dimungkinkan untuk 

melanjutkan penelitian pada kritik matan. Metode kritik matan terdiri dari dua hal, 

yaitu terhindar dari sya>z\ dan ‘illah. Al-Sya>fi‘i> berpendapat bahwa sya>z\ adalah seorang 

s\iqah meriwayatkan sebuah Hadis tetapi bertentangan dengan Hadis yang 

diriwayatkan orang yang lebih s\iqah,172sedangkan ‘Illah adalah sebab-sebab yang 

samar/tersembunyi yang dapat menyebabkan kecacatan sebuah Hadis yang 

kelihatannya selamat dari berbagai kekurangan.173 

Untuk menghindari keduanya hal tersebut sebagai kaidah mayor matan dan 

masing-masing memiliki kaidah minor tersendiri. Munurut M. Syuhudi Ismail adapun 

penyebab-penyebab yang menjadi kaidah minor matan Hadis agar terhindar dari ‘illah 

adalah: tidak ada ziya>dah, naqis, idra>j, inqila>b, dan musahhaf/muharraf. 174 

Beberapa kaidah minor matan Hadis terhindar dari syaz\ yaitu: 

A. Tidak bertentangan dengan al-Qur’a>n 

B. Tidak bertentangan dengan Hadis sahih 

C. Tidak bertentangan dengan sejarah 

D. Tidak bertentangan dengan logika (akal sehat) 

E. Tidak bertentangan dengan aturan-aturan bahasa.175 

Syuhudi Ismail menerangkan bahwa untuk mengetahui terhindar tidaknya 

matan Hadis dari syaz dan ‘illah membutuhkan beberapa langkah metodologis 

                                                 
172Abu> ‘Amr ‘Us \ma>n ibn ‘Abd al-Rah}ma>n al-Syairu>zi Ibn al-S}ala>h}, Muqaddimah Ibn S}alah} fi@ 

Ulu>m al-H}adi@s\ (Kairo: Maktabah al-Matani, t.th.), h. 36.  
173Muhammad ‘Ajja>j al-Khat}i>b, Us}u>l al-H}adi>s\  (Beirut: Da>r al-Fikr, 1409 H./1989 M.), h. 291.  
174Rajab, Kaidah Kesahihan Matan Hadis (Cet. I; Yogyakarta: Graha Guru: 2011), h. 114. 
175Rajab, Kaidah Kesahihan Matan Hadis (Cet. I; Yogyakarta: Graha Guru: 2011), h. 114. 
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kegiatan penelitian matan yang dapat dikelompokkan dalam 3 bagaian penelitian 

matan, yaitu dengan kita melihat kualitas sanadnya, penelitian susunan lafaz berbagai 

matann yang semakna dan penelitian kandungan matan.176Dengan demikianpeneliti 

menggunakan tiga langkah metodologis yaitu antara lain sebagai berikut: 

1. Kualitas Sanad Hadis 

Setelah penulis melakukan penelitian terhadap sanad Hadis yang menjadi 

objek kajian, ditemukan sanad Hadis tersebut dianggap s}ah}i<h} karena semua perawinya 

di nilai s\iqah (sebuah istilah atau pujian yang menunjukkan bahwa seorang perawi 

memiliki inteligensia yang kuat).177 

2. Lafaz-lafaz yang semakna 

Penelitian matan Hadis dilakukan untuk melacak apakah terjadi riwa>yah bi 

al-ma’na> sehingga lafaz Hadisnya berbeda satu sama lain dengan membandingkan 

matan-matan Hadis yang semakna. Matan-matan Hadis tersebut dipisah-pisah dalam 

beberapa kalimat matan. Tujuan pemisahan tersebut untuk mengetahui apakah ada 

ziya>dah (tambahan), inqila>b (pembalikan lafaz), idra>j (sisipan), naqi>s (pengurangan) 

dan musahhaf/muharraf (perubahan huruf/barisnya) pada kalimat matan Hadis 

tersebut sehingga memudahkan peneliti untuk melacak terjadi tidaknya riwa>yah bi al-

Ma‘na>.   

Berdasarkan penelusuran terhadap Hadis yang menjadi objek kajian 

ditemukan lafaz-lafaz sebagai berikut: 

a. Sunan An-Nasa’i 

                                                 
176M. Syuhudi Ismail, Pengantar Ilmu Hadis dan Metodologi Penelitian Hadis Nabi (Cet. I; 

Jakarta: Bulan-Bintang, 1992), h. 121. 
177‘Abd al-Mauju>d Muhammad ‘Abd al-Lat}i<f, ‘Ilmu al-Jarh} wa al-Ta‘di<l, terj. Zarkasyi 

Humaidi, Ilmu Jarh} wa Ta‘di<l (Cet. I; Bandung: Kima Media Pusakatama, 2003 M), h. 60-67. 
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اَنِ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنَْ ألَْبَسَ فِ إِصْبَعِي هَذِهِ، وَفِ الْوُسْطَى وَالَّتِ تَ » اََ ََ رواه (178«لِي
 )سائيالن

Setelah melakukan pengamatan pada matan-matan Hadis di atas, peneliti 

mengira bahwa lafal asli yang pernah disampaikan oleh Rasulullah  . diantara matan-

matan tersebut yaitu yang diriwayatkan oleh muslim dengan sanad dari ali, dengan 

alasan bahwa Hadis yang diriwayatkannya hampir seluruhnya term yang dipakai 

dalam al-Tah}ammul wa al-Ada’ menggunakan s}ig}at h}addas\ana> serta lebih cocok 

dengan matan-matan yang lain, Hadisnya  yaitu: 

اَنِ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنَْ أَتََتََّ » فأََوْمَأَ إِلَى الْوُسْطَى وَالَّتِ »، قاَلَ: «هِ مَ فِ إِصْبَعِي هَذِهِ أوَْ هَذِ ََ
ا ََ  179«تلَِي

Artinya: 

Rasulullah   melarangku memakai cincin pada dua jariku ini ; jari tengah dan 

jari setelahnya.” 

a. Tag}yi@r  (Perubahan lafal)  

1. Terdapat perbedaan lafal dari َإ صْب ع يََ َفِ  أ نَْأ لْب س  menjadi َإ صْب ع يَ أ نَْأ تَ  تَّم َفِ  , pada 

kitab shahih muslim 

2. Terdapat perbedaan lafal dari َ َإ صْب ع ي َفِ  َأ لْب س  َخ اتَ  يا menjadiأ نْ َأ لْب س   padaو أ نْ

kitab sunan tirmidzi 

3. Terdapat perbedaan lafal dari َإ صْب ع ي َفِ  َأ لْب سَ  َذ هَ  menjadi أ نْ َفِ  َي  ت خ تَّم   pada أ نْ

kitab musnad Ah}mad. 

4. Terdapat perbedaan lafal dari َإ صْب ع ي َالسَّبَّاب ة َ menjadi أ نَْأ لْب س َفِ   pada و ع ن َالْْ اتَ  َفِ 

kitab musnad Ah}mad. 

                                                 
178 Ahmad bin Syu’aib Al Khurasany, Sunan Al-Nasa’i, Juz 8, (Cet. I; Riyadh: Maktabah 

Ma’arif an-Na>syi wa at-Tauzi>, t.th), h. 194. 
179 Muslim bin Hajja>j Abu> al-Hasan al-Qusyairi> al-Naisa>bu>ri>, Musnad S{ah}i>h} al-Mukhtas}ar bi 

Naql al-‘Adl ‘An Al-‘Adl Ila> Rasu>lulla>h S{alalla>hu ‘Alaihi wa Sallam- S{ah}i>h} Muslim, Juz 3 (Beirut: 

Da>r ’Ih}ya>’ al-Tura>s} al-‘Arabi>, t.th), h. 1659 
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5. Terdapat perbedaan lafal dari َإ صَْب ع ي  pada kitab أ نَْأ ض ع َالْْ اتَ  َ menjadi أ نَْأ لْب س َفِ 

musnad Ah}mad. 

b. Pengurangan lafal 

1. Terdapat pengurangan lafal ا َت ل يه  -setelah kata pada kitab sunan al و الَّتِ 

Turmuz\i@. 

2. Terdapat pengurangan lafal ا َت ل يه  َإ صْب ع يَ،َو الَّتِ   setelah kata pada Hadis ke 1فِ 

dan 3 kitab       musnad Ah}mad. 

3. Terdapat pengurangan lafal  ََأ لْب س َت ل يه ا , أ نْ َ , و الَّتِ   pada kitab musnad ,ه ذ هَ  ,فِ 

Ah}mad. 

c.  (Inqila>b) Merubah posisi lafal 

1. Terdapat perubahan posisi lafal dari َإ صْب ع يَه ذ ه َالسَّبَّاب ة َ menjadi فِ  ار َإ لَ   pada,و أ شَ 

kitab sunan al-Turmuz\i@.  

2. Terjadi pembalikan lafal matan pada kalimat  ،َإ صْب ع يَه ذ ه فِ   menjadi َ، َذ ه فِ 
 .pada kitab musnad Ah}mad أ وَْذ ه َالْو سْط ى،َو السَّبَّاب ةَ 

d. Menambah lafal pada bagian akhir matan 

1. Terdapat penambahan lafalَخ اتَ  ي ,َ َو أ ش ار  َالح مْر اءَ  ,  َو الم يث  ر ة  ، ي   َالق س    pada kitab ع ن 

sunan al-Turmuz\i@. 

2. Terdapat penambahan lafal َتَّم َالْو سْط ىَ , و السَّبَّاب ةَ  , َأ نَْي  ت خ  :َ"َه ي  َالْْ ع ف يَّ اب رٌَي  عْنِ  :َج  وق ال 

ا َف يه  َش كَّ  .pada Hadis ketiga dalam kitab musnad Ahmad لَ 

3. Terdapat penambahan lafal  ََالسَّبَّاب ة َفِ  َالْْ اتَ   ،َو الْم يث  ر ة ،َو ع ن  ي   َالْق س    dalam kitab ع ن 

musnad Ah}mad. 

4. Terdapat penambahan lafal  َ َأ ض ع َالْْ ات dalam kitab musnad Ah}mad. 

Setelah melakukan perbandingan dari 6 jalur periwayat di atas, peneliti 

menyimpulkan bahwa Hadis tersebut diriwayatkan secara makna karena adanya 
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perbedaan satu sama lain meskipun kandungannya sama. Selanjutnya, peneliti akan 

mencoba meneliti apakah matan Hadis yang penulis teliti benar-benar memenuhi 

kaidah kesahihan matan atau tidak, apakah matan Hadis tersebut terhindar dari syaz 

dan‘illat, maka dibutuhkan langkah-langkah yang dalam hal ini dikenal dengan kaidah 

minor sebagai berikut: 

a. Tidak Terjadi maqlub. Maqlub adalah isim maf’ul dari kata qalb yang berarti 

membalik sesuatu dari bentuk semestinya. Sedangkan menurut istilah, Hadis 

maqlub adalah mengganti salah satu kata dari kata-kata yang terdapat pada 

matan Hadis, dengan cara mendahulukan kata yang seharusnya diakhirkan, 

mengakhirkan sebagian matan yang seharusnya didahulukan atau dengan cara 

yang semisalnya.  

b. Terjadi  mudraj. Menurut bahasa artinya yang termasuk, yang tercampur, atau 

yang dicampurkan. Mudraj matan adalah yang dimasukkan padanya sesuatu 

dari ucapan periwayat yang bukan bagian darinya, tanpa ada pemisah. Mudraj 

matan terbagi menjadi 3 yaitu di awal matan, di pertengahan matan dan di 

akhir matan.180 

c. Tidak terjadi ziya>dah. Ziya>dah adalah tambahan dari perkataan periwayat 

siqah yang biasanya terletak di akhir matan. Tambahan itu berpengaruh 

terhadap kualitas matan jika dapat merusak makna matan.  

d. Tidak ada Musahhaf/Muharraf, artinya perubahan huruf atau syakal pada 

matan Hadis. Diawal matan An-Nasa’i menggunakan kalimat أنَْ أَتََتََّمَ فِ إِصْبَعِي sedaَ

 ngkan Ibnu Ma>jah menggunakan kalimat. Namun demikian, semua أنَْ ألَْبَسَ فِ إِصْبَعِي

                                                 
180Manna’ al-Qaththan, Maba>his fi> ‘Ulu>m al-Hadi>s, terj. Mifdhol Abdurrahman, Pengantar 

Studi Ilmu Hadits, (Cet. IV; Jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar, 1425 H/ 2004 M), h. 153-158. 
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perubahan baik huruf maupun syakal dalam rentetan matan Hadis tidak 

mempengaruhi makna Hadis tersebut. 

Maka dari pada itu, riwayat an-nasai melalui ‘Ali@ dinyatakan bebas dari syaz 

dan illat. Dari penelitian terhadap kritik sanad sampai pada kritik matan maka penulis 

menyimpulkan bahwa hadis dari an-nasai berkualitas hasan s}ah}ih}. Hadis tersebut bila 

ditinjau dari segi kuantitasnya maka tergolong pada Hadis ahad dengan menggunakan 

periwayatan bil makna.  

3. Penelitian Kandungan Matan Hadis 

Penelitian kandungan matan bertujuan untuk mengetahui apakah dalam 

Hadis tersebut terdapat sya>z\ atau tidak. Adapun lafaz Hadis yang menjadi objek 

penelitian adalah sebagai berikut: 

اَنِ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنَْ ألَْبَسَ فِ إِصْبَعِي هَذِهِ، وَفِ الْوُسْطَى وَالَّتِ تَ » اََ ََ رواه (181«لِي
 )النسائي

Artinya: 

Rasulullah   melarangku memakai cincin pada dua jariku ini ; jari tengah dan 

jari setelahnya.” 

Rasulullah   dalam Hadis di atas memerintahkan untuk tidak memakai cincin 

pada dua jari ini ; jari tengah dan jari setelahnya. Selanjutnya untuk membuktikan 

apakah kandungan Hadis tersebut mengandung sya>z atau tidak, maka diperlukan 

langkah-langkah yang dikenal dengan kaidah minor terhindar dari syuzu>z yaitu 

sebagai berikut: 

a. Tidak bertentangan dengan al-Qur’a>n 

Redaksi Hadis yang menjadi objek penelitian sama tidak bertentangan 

dengan al-Qur’a>n. Yang dimana penjelasan tentang memakai perhiasan atau dalam hal 

                                                 
181 Ahmad bin Syu’aib Al Khurasany, Sunan Al-Nasa’i, Juz 8, (Cet. I; Riyadh: Maktabah 

Ma’arif an-Na>syi wa at-Tauzi>, t.th), h. 194. 
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ini yaitu cincin tidak dengan cara berlebih-lebihan ini dijelaskan dalam QS. al-

a’raf/7:31- 32. yaitu: 

بَنِِى  نـَتَكُمِ  خُذُوِا اٰدَمَ  يـٰ  )٣١ (الِمُسِرفِِيَِْ  يَُِبُّ  لَا  ٗ  انَِّه َ   تُسِرفُِـوِا وَلَا  وَاشِرَبُـوِا وَّكُلُوِا مَسِجِدٍ  كُلِّ  عِنِدَ  زيِـِ

Terjemahannya:  

Wahai anak cucu Adam! Pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap 

(memasuki) masjid, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan! 

Sesungguhnya, Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan182 

نَةَ اللَِّّٰ الَّتِىِى اَخِرجََ لعِِبَادِه قُلِ مَنِ حَرَّمَ  يَا خَالِصَة  قُلِ هِىَ للَِّ  ٗ  وَالطَّيِّبِٰ  مِنَ الرّزِِقِ  ٗ  زيِـِ
نـِ ذِيِنَ اٰمَنُـوِا فِى الِْيَٰوةِ الدُّ

لُ الِاٰيِٰ  لِقَوِمٍ يّـَعِلَمُوِنَ   ٗ  يّـَوِمَ الِقِيٰمَةِ   )٣٢(كَذٰلِكَ نُـفَصِّ

Terjemahannya:  

Katakanlah (Muhammad), "Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari 

Allah yang telah disediakan untuk hamba-hamba-Nya dan rezeki yang baik-

baik? Katakanlah, "Semua itu untuk orang-orang yang beriman dalam 

kehidupan dunia, dan khusus (untuk mereka saja) pada hari 

kiamat.Demikianlah Kami menjelaskan ayat-ayat itu untuk orang-orang yang 

mengetahui.183 

Ayat-ayat diatas menjelaskan bahwa Allah telah memberi hamba-Nya 

banyak sekali nikmat dan berbagai rezeki karunia atas berbagai hal yang dimohonkan 

kepada-Nya. namun banyak juga yang memakai nikmat-nikmat tersebut secara 

berlebihan tanpa memikirkan hal tersebut apakah baik menurut syariah, seperti halnya 

berlebih-lebihan dalam memakai dan menempatkan perhiasan itu sendiri, maka dari 

itu gunakanlah perhiasan seperlunya tanpa menyalahi syariat. 

b. Tidak bertentangan dengan Hadis lain yang lebih s}ah}i>h} 

Hadis yang menjadi objek penelitian juga tidak bertentangan dengan Hadis 

lain yang lebih s}ah}i>h}, yaitu pada riwayat muslim : 

                                                 
182 Departemen Agama R.I., Al Qur‟an dan Terjemahannya, (Surabaya: Mekar, 2004), h. 157. 
183 Departemen Agama R.I., Al Qur‟an dan Terjemahannya, (Surabaya: Mekar, 2004), h. 157. 
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ثَـنَا يََْيََ بْنُ يََْيََ، أَخْبََنَََ أبَوُ الْأَحْوَصِ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِ بُـرْدَةَ، قاَلَ: قاَلَ  اَنِ »لِي : عَ  حَدَّ ََ
اأَوْ فَ »، قاَلَ: «رَسُولُ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنَْ أَتََتََّمَ فِ إِصْبَعِي هَذِهِ أوَْ هَذِهِ  ََ «مَأَ إِلَى الْوُسْطَى وَالَّتِ تلَِي  

Artinya: 

Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya, telah mengabarkan kepada 

kami Abu Al Ahwash dari 'Ashim bin Kulaib dari Abu Burdah ia berkata, 'Ali 

berkata, Rasulullah صلى الله عليه وسلم melarangku memakai cincin pada jari yang ini dan ini. 

Abu Burdah berkata, Ali menunjuk jari tengah dan jari setelahnya. (HR. 

Muslim: 3911) 184 

c. Tidak bertentangan dengan logika/akal sehat dan ilmu pengetahuan 

Hadis ini tidak bertentangan dengan logika atau akal sehat serta ilmu 

pengetahuan. Sebagaimana diketahui bahwa Dimakruhkan bagi laki-laki untuk 

memakai cincin di jari tengah dan jari telunjuk. Hal ini disandarkan pada hadits yang 

diriwayatkan dari Abu Burdah, disandarkan pula dengan Hadis riwayat muslim yang 

shahih  dan juga ditambahkan dari beberapa \ pendapat ulama Syafi’iyah yang shahih, 

jari tangan kanan lebih afdhal karena tujuannya adalah untuk berhias diri. Tangan 

kanan ketika itu lebih mulia dan lebih tepat untuk berhias diri dan juga sebagai bentuk 

pemuliaan. Lihat Syarh Shahih Muslim, 14: 66185 

Hal dinyatakan dalam sebuah athar daripada Ali bin Abi Thalib, 

“Bahawasnya (Rasulullah) melarangku memakai cincin pada jari ini dan ini - seraya 

mengisyaratkan kepada jari telunjuk dan jari tengah.” (Sahih. Riwayat Al-Nasa’i) 

Secara fakta sejarah, Hadis tersebut sama sekali tidak bertentangan mulai 

pada masa-masa dimana rasulullah dan para sahabat memakai perhiasan tidak dengan 

semena-mena karna disertai dengan perintah Rasulullah itu sendiri sebagaimana 

mestinya dalam memakai perhiasan tersebut.  

                                                 
184 Muslim bin Hajja>j Abu> al-Hasan al-Qusyairi> al-Naisa>bu>ri>, Musnad S{ah}i>h} al-Mukhtas}ar bi 

Naql al-‘Adl ‘An Al-‘Adl Ila> Rasu>lulla>h S{alalla>hu ‘Alaihi wa Sallam- S{ah}i>h} Muslim, Juz 3 (Beirut: 

Da>r ’Ih}ya>’ al-Tura>s} al-‘Arabi>, t.th), h. 1659 
185 Dar Ibnu Hazm, Al Minhaj Syarh Shahih Muslim, Yahya bin Syarf An Nawawi, h.234. 
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Hadis tentang penempatan cincin ini secara logika sangat sejalan  dengan hal 

yang marak terjadi pada zaman ini, Sebab pada zaman ini manusia memakai cincin 

hanya sekedar gaya disertai dengan berlebihan tanpa mempertimbangakan bagaimana 

hukum, dan semestinya cincin itu digunakan. 

Maka dari itu dari hasil penelitian yang  menjadi objek penelitian melalui 

kegiatan takhri>j al-H{adi>s\ serta kritik sanad dan matan, dapat diambil kesimpulan 

bahwa Hadis tersebut berstatus s}ah}ih} Karena telah memenuhi syarat kes{ah}ihan sanad 

Hadis, yakni sanadnya bersambung serta rawinya ‘a>dil dan d}a>bit, Maka demikian pula 

dari segi matannya telah terbebas dari sya>z\  yakni tidak bertentangan dengan dalil-

dalil al-Qur’a>n, tidak bertentangan dengan Hadis yang lebih s}ah}i>h}, dan tidak 

bertentangan dengan akal sehat maupun ilmu pengetahuan. Serta terbebas dari ‘illah. 

Dengan demikian, Hadis mengenai konsep penempatan cincin yang menjadi objek 

kajian ini dapat dijadikan sebagai hujjah186 

                                                 
186 Abu> ‘Abdillah Ah}mad bin Muh}mmad bin H{anbal bin Hila>l bin Asad al-Syaiba>ni@, Musnad 

al-Ima>m Ah}mad bin H{anbal,  Juz 4 (Cet;I,  ttp:Muassasah al-Risa>lah, 2001 M), h. 428. 
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BAB IV 

ANALISIS HADIS 

A. Deskripsi Kandungan Hadis 

1. Interpretasi Tekstual 

Dalam pemahaman suatu Hadis terdapat berbagai metode pendekatan atau 

interpretasi yang digunakan, untuk mendapatkan pemahaman yang objektif dan 

keperhensif, diantaranya: 1. Interpretasi tekstual, 2. Interpretasi intertekstual, 3. 

Interpretasi kontekstual.187Menafsirkan Hadis secara tekstual, perlu mengungkapkan 

beberapa hal yang perlu dipertimbangkan agar memiliki pemahaman yang lengkap 

terkait Hadis yang menjadi objek kajian, riwayat tersebut sangat jelas dikarenakan 

bahasa yang Nabi saw gunakan adalah bahasa fusha188 (bahasa standar). Melihat pada 

berbagai jalur periwayat dengan keragaman teks matan Hadis yang telah peneliti 

telusuri melalui kritik matan Hadis, maka dapat diketahui  bahwa Hadis-Hadis 

tersebut diriwayatkan secara  bi al-Ma’na atau dengan pola penyampaian lafadz yang 

berbeda  namun makna yang sama. Secara tekstual, matan Hadis mengenai konsep 

penempatan cincin  yaitu: 

ََا«189 َََ انِ  رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ ألَْبَسَ  فِ إِصْبَعِي هَذِهِ ، وَ فِ الْوُسْطَى وَالَّتِ تلَِي « 

Hadis di atas menerangkan bahwa Nabi saw melarang yakni ummatnya untuk 

memakai atau memasang cincin pada jari tangan bagian ini dan itu yakni pada jari 

tengah dan jari telunjuk. Bahkan Rasulullah bersabda “Sesungguhnya cincin itu 

                                                 
187 Lihat, Arifuddin Ahmad, Metodologi Pemahaman Hadis, (Cet. II; Makassar: Alauddin 

University Press, 2013), h. 19 
188 Ulfah Dewiyanti R, Ukhuwah Islamiyah Perspektif Hadis, h. 63 
189 Ahmad bin Syu’aib Al Khurasany, Sunan Al-Nasa’i, Juz 8, (Cet. I; Riyadh: Maktabah 

Ma’arif an-Na>syi wa at-Tauzi>, t.th), h. 194. 
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diletakkan hanyalah disini dan disini, yakni di jari kelingking dan jari manis.190”. Hal 

ini diriwayatkan oleh Thabarani. Selanjutnya peneliti akan mengkaji kata-kata kunci 

yang terkandung dalam Hadis tersebut, sebagai berikut: 

a.  لبس (labisa) 

 yang terdiri dari huruf lam, ba’ dan sin لبَِسَ  adalah fi’il mud}a>ri’ dari kata ألَْبَس

memiliki satu asal kata yang s}ah}i@h} yaitu kata yang menunjukkan pada percampuran 

dan masuk memasuki. Maka lafal labistu al-s\aub al-bastuhu> (aku memasuki baju yakni 

aku memakainya) adalah makna yang asal. Dari kata tersebut bercabang menjadi 

beberapa cabang diantaranya kata al-Labs, al-Libsah, al-Liba>s dan al-Labu>s.  Kata al-

labs yaitu tercampurnya suatu perkara (ragu terhadap suatu perkara). Sebagaimana 

dalam al-Qur’an QS. al-An’am/6: 9 yaitu : 

مْ مَّا يَـلْبِسُوْنَ  َِ عََلْنٰهُ رَجُلا  وَّللََبَسْنَا عَلَيْ  (9)وَلَوْ جَعَلْنٰهُ مَلَك ا لجَّ
Terjemahnya:  

tentulah Kami meragu-ragukan atas mereka apa yang mereka ragu-ragukan 

atas diri mereka sendiri.191  

Kata al-libsah adalah tingkah keadaan barang yang dipakai (seperti si fulan 

memakai pakaian sebanyak dua pakaian), al-liba>s adalah sesuatu yang dipakai, 

sebagaimana istrinya seorang lelaki, seperti perkataan wa al-zauj liba>suha (suami 

adalah pakaiannya istri) begitu juga lafal al-milbas dan al-libs sedangkan orang yang 

                                                 
190 Ibnu Hamzah Al Husaini Al Hanafi AD Damsyiqi, ASBABUL WURUD 3 Latar Belakang 

Historis Timbulnya Hedits-hadits Rasul ,Radar Jaya Offset (Jakarta, Juni 2003), h.105. 
191 Departemen Agama R.I., Al Qur‟an dan Terjemahannya, (Surabaya: Mekar, 2004), h. 128 
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memiliki pakaian disebut al-labi@s.192 Sedangkan kata al-labu>s adalah setiap sesuatu 

yang dipakai baik berupa s\aub (baju kain) ataupun al-dir’ (baju besi).193  

b. إ صْب ع ( ishba’iy)  

Al-Asba’ yaitu kata tunggal dari As}a>bi’, bisa digunakan untuk Muz\akkar 

(laki-laki) dan Mu’annas \ (perempuan), kata tersebut memiliki beberapa pengucapan: 

diantaranya al-Is}ba’ dan al-Us}ba’, sedangkan kata al-As}bu’, al-Us}bi’, al-As}bi’dan al-

Is}bi’ itu seperti kata Id}rib (banyak ragamnya). Kata al-Us}bu’ dan al-Is}bu’ itu jarang 

digunakan. Kata al-Us}bu>’ artinya jari-jari yang semuanya dihukumi muannas\ yang hal 

itu dijelaskan oleh Imam al-Lih}ya>ni@ dari Imam Yu>nus. Sedangkan kata al-Is}ba’ itu 

berarti asar (bekas) yang bagus. Sebagaimana perkataan seseorang :” فُلَان  مِنَ اللََِّّ عَلَيْهِ إِصْبَع   

 yaitu asar yang ”عَلَيْهِ مِنْكَ إصْبَعُ حَسَنة ”: yaitu asarnya nikmat yang bagus dan perkataan ”حسَنة

bagus.194 

Dalam Mu’jam muqa>yi@s al-lug}ah disebutkan kata Soba’a bermakna asal satu 

yaitu “jari-jari” yang kemudian digunakan ke makna yang lain. Kata ini oleh sebagian 

Ulama dikatakan muannats dan ada juga yang mengatakan muz\akkar. Sedangkan kata 

al-Is}ba’ yang berarti “Asar yang bagus” itu adalah penggunaa ke makna yang lain 

seperti :”   لفُِلَانٍ فِ مَالهِِ إِصْبَ ع” yang berarti “asar (pengaruh) yang bagus”195  

c.  و سْط ( wushtha’) 

Kata وُسْطَى berasal dari kata Wasat}a yang berarti tengah-tengah-nya sesuatu, 

yaitu sesuatu yang berada di antara dua ujung, apabila huruf س nya disukunkan (wast}a) 

                                                 
192 Abu> al-Fad}l Jama>l al-Di>n Muh}ammad bin Mukrim bin ‘Ali@ Ibn Manz}u>r al-Ans}a>ri@ al-

Ruwaifi’i@ al-Ifri@qi@, Lisa>n al-‘Arab, Juz 6 (Cet; 3, Beiru>t: Da>r al-S{a>dir, 1414 H.), h. 622.  
193 Ah}mad bin Fa>ris bin Zakariyya>, Mu‘jam Maqa>yi>s al-Lugah, Juz 5 (Beirut: Da>r al-Fikr, 1399 

H/ 1979 M), h. 230. 
194 Abu> al-Fad}l Jama>l al-Di>n Muh}ammad bin Mukrim bin ‘Ali@ Ibn Manz}u>r al-Ans}a>ri@ al-

Ruwaifi’i@ al-Ifri@qi@, Lisa>n al-‘Arab, Juz 8, h. 192. 
195 Ah}mad bin Fa>ris bin Zakariyya>, Mu‘jam Maqa>yi>s al-Lugah, Juz 3, h. 330. 
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maka bermakna z}araf (menunjukkan tempat). Imam al Jauhari berkata : “ ِجَلَسُْ  وسْط الْقَوْم” 

dibaca sukun karena berlaku z}araf dan “ ِار  dibaca berharakat karena ”وَجَلَسُْ  وسَط الدَّ

berlaku isim. Imam Ibnu Barri@ berkata: “Setiap tempat yang pantas  dikatakan 

ditengah maka itu Wast}a dan apa bila sebaliknya maka itu Wasat}a.196 Sedangkan kata 

wust}a>  (وُسْطَى) digunakan untuk yang mu’annas \ (perempuan), sebagaimana setiap 

aggota badan yang memiliki pasangan  (seperti tangan, kaki dan mata) itu hukumnya 

adalah mu’annas \. Dalam kitab lisa>n al-‘arab disebutkan lafal Wasat}a berasal dari huruf 

Wau Sin dan T{a’, yang berarti  ِالْعَدْل (pertengahan) dan  ِالنِّصْف (setengah) sebagaimana 

firman Allah swt. dalam QS. al-Baqarah ayat 143: أمَُّة  وَسَط ا (ummat yang moderat).197 

d.  َ ين  ( nahaya ) 

Kata  ََََي  yang terdiri dari huruf nu>n, ha’ dan ya’ merupakan satu asal yang 

s}ah}i@h} yang menunjukkan pada makna g}ayah (ujung) dan bulu>g} (sambai) sebagaimana 

perkataan anhaitu ilaihi al-khabar (aku telah menyampaikan kabar kepadanya), dan 

kata niha>yah kulli syai’ (akhir dari segala sesuatu) berarti menunjukkan g}ayatuhu> 

(ujung dari perkara tersebut). maka dari itu, jika digunakan perkara yang sedang 

dikerjakan kemudian engkau melarang untuk melanjutkannya maka disebut intaha> 

(telah usai untuk dilanjutkan).198 Begitu juga dalam kitab lisa>n al-‘Arab disebutkan 

kata  ُي َْ  <adalah perlawanan dari al-Amar (perintah) yang ikut wazan naha> yanha النـَّ

nahyan yaitu bermakna kaff (larangan) Sedangkan kata tana>ha> dalam lafal   وتنَاهَوْا عَنِ الَأمر

 yaitu menunjukkan sebagian kelompok saling melarang kepada kelompok وَعَنِ الْمُنْكَرِ 

yang lain199 (musya>rakah).   

                                                 
196 Abu> al-Fad}l Jama>l al-Di>n Muh}ammad bin Mukrim bin ‘Ali@ Ibn Manz}u>r al-Ans}a>ri@ al-

Ruwaifi’i@ al-Ifri@qi@, Lisa>n al-‘Arab, Juz 7, h. 426. 
197 Ah}mad bin Fa>ris bin Zakariyya>, Mu‘jam Maqa>yi>s al-Lugah, Juz 6, h. 208. 
198 Ah}mad bin Fa>ris bin Zakariyya>, Mu‘jam Maqa>yi>s al-Lugah, Juz 5, h. 359. 
199 Abu> al-Fad}l Jama>l al-Di>n Muh}ammad bin Mukrim bin ‘Ali@ Ibn Manz}u>r al-Ans}a>ri@ al-

Ruwaifi’i@ al-Ifri@qi@, Lisa>n al-‘Arab, Juz 13, h. 343 
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e. تليها ( taliyha ) 

Kata تليَا adalah fi’il mud}a>ri’ dari kata  وَلَى  yang dirangkai dengan d}ami@r 

muttas}il ha>, lafal  ََوَل yang terdiri dari huruf wawu, la>m dan ya>’adalah lafal yang 

menunjukkan pada makna dekat ( ُالقُرْب). Sebagaimana dikatakan  dia saling menjauh 

setelah dekat.dan perkataan  dia duduk di tempat yang mengiring-ngiringiku yakni 

yang dekat denganku, lafal  ِّالوَل adalah hujan pertama di musim semi, dikatakan al-

waliyyu karena mengiring-ngiringi musim semi. Lafal yang musytaq dari kata tersebut 

diantaranya adalah   مَوْلَى  yaitu bisa bermakna budak (معتَق), yang memerdekakan budak 

 sepupu, orang yang menolong dan tetangga, mereka ,(حليف) sahabat, sekutu ,(معتِق)

semua dianggap  ْالول karena kedekatannya, begitu pula yang menguasai urusan 

seseorang, maka ia disebut walinya. Begitu juga lafal  الوَلَاء adalah harta warisan 

seorang budak yang diberikan kepada sayyid yang telah memerdekakannya (معتِق) 

ketika sudah tidak memiliki ahli waris lagi.200  

Setelah peneliti memperhatikan teks Hadis tersebut yang hanya 

menggunakan kata البس dan masih belum jelas maksud dari benda yang dipakai, 

meskipun di belakang kata tersebut ada qarinah berupa kata  اصبع (jari) yang 

menunjukkan bahwa benda yang dipakai adalah yang terkait dengan jari, akan tetapi 

untuk memahami lebih lanjut peneliti masih membutuhkan interpretasi intertekstual 

dan kontekstual. 

2. Interpretasi Intertekstual 

Interpretasi intertekstual adalah pemahaman terhadap matan Hadis dengan 

memperhatikan Hadis lain atau ayat-ayat al-Qur’a>n yang terkait. Salah satu usaha 

memahami Hadis Nabi saw secara utuh adalah menggunakan teks lain untuk 

                                                 
200 Ah}mad bin Fa>ris bin Zakariyya>, Mu‘jam Maqa>yi>s al-Lugah, Juz 6, h. 141. 
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menjelaskan maksud yang terkandung dalam Hadis tersebut. Apakah memahami 

Hadis dengan memperhatikan sistematika matan Hadis yang bersangkutan, 

memperhatikan Hadis lain yang semakna atau memperhatikan ayat al-Qur’a>n yang 

terkait201. 

Dalam pembahasan ini membutuhkan riwayat-riwayat yang juga membahas 

terkait cincin agar bisa memahami Hadis dengan adanya teks lain. Secara khusus, 

dapat pula dikatakan bahwa kajian interteks berusaha menemukan aspek-aspek 

tertentu yang telah ada pada karya-karya sebelumnya. Tujuan interteks adalah untuk 

memberikan makna secara lebih penuh terhadap karya tersebut. 

Berikutnya ada beberapa Hadis yang menjelaskan kebolehan mengenakan 

cincin di tangan kanan atau kiri. Hadis-Hadis tersebut diriwayatakan oleh Muslim, al-

Tirmidzi, dan Abu Da>ud. Adapun Hadis yang menjelaskan tentang kebolehan 

mengenakan cincin di tangan kanan, diriwayatkan oleh al-Tirmidzi Hadisnya sebagai 

berikut: 

دُ بن هَارُونَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ قاَلَ رَأيَُْ  ابْن أبِ رايح يتحتم فِ تج تَـنَا يََ يبه حدثنا أحمد بن قبيعٍ عَدَّ
لى الله فعالته من ذلك فقال رأي  عبد الله بن جعفرٍ يَـتـَعَتُمُ فِ يََيِنِهِ وَقاَلَ عَبْدُ الله بن عنقر كان النبي ص

 عليه وسلم م فِ يََيِنِهِ قاَلَ و قاَلَ مُُمَّد بن إمِعيل هذا أضع شيء لوي عن النبي صلى اللهعَلَيْهِ وَسَلَّم يتحت
 فِ هذا التاب

Artinya:  

Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Mani berkata, telah menceritakan 

kepada kami Yazid bin Härün dari Hammad bin Salamah ia ber kata, "Aku 

melihat Ibn Abd Rafi' memakai cincin pada jari tangan kanannya, maka hal itu 

aku tanyakan kepadanya.ia menjawab, "Aku melihat Abdllah bin Ja'far 

memakai cincin pada jari tangan kanannya." Abdllah bin Ja'far berkata, "Nabi 

saw biasa memakai cincin pada jari tangan kanannya.ia (Abu Isa) berkata, 

                                                 
201 Arifuddin Ahmad, Metodologi Pemahaman Hadis Kajian Ilmu Ma’anil Hadis, h.85. 
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"Muhammad bin Ismail berkata, "Ini adalah Hadis yang paling shahih dari apa 

yang pernah diriwayatkan dari Nabi saw dalam bab ini" (HR. Al-Tirmidzi)202 

هِ حدثنا نصر بن علي حدثِ أبِ حدثنا عبد العزيز بن أبِ رَوَادٍ عَنْ نََفِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ الت صلى الله علي
وَسَلَّمَ كان يتحتم فِ يساره وكان قصة فِ باطن كمهِ قاَلَ أبَوُ دَاوُد قاَلَ ابْنُ إِسْحَق وَأَسَامة يعِ ابْنَ نََدِ 

  يََيِنِهِ عَنْ نََفِعٍ بِِِسْنَادِهِ فِ 

Artinya:  

Telah menceritakan kepada kami Nasr bin Ali berkata, telah menceritakan 

kepadaku Bapakku berkata, telah menceritakan kepada kami Abd al-Aziz bin 

Abu Rawwad dari Näfi dari Ibn Umar bahwa Nabi saw biasa mengenakan 

cincin pada tangan kirinya dan mata cincinnya menghadap telapak tangannya 

Abu Da>ud berkata, Ishaq berkata, Usamah maksudnya Usamah bin Zald- juga 

meriwayatkan dari Näfi" dengan sanadnya, "pada tangan kanannya”. (HR Abu 

Da>ud)203 

Dari Hadis-Hadis tersebut diberikan pemahaman bahwa rasulullah telah 

mengajarkan kepada para sahabat untuk meletakkan cincin pada tangan kanan atau 

kiri mereka, namun yang lebih afdhol pada tangan kanan bagi lelaki dan tangan mana 

saja bagi perempuan, selanjutnya Hadis-Hadis lain yang menjelaskan letak cincin pada 

jari tangan, Rasulullah telah memberi contoh mengenakan cincin di jari 

kelingkingnya. Hadis-Hadis yang menyebutkan bahwa Nabi saw memakain cincin di 

jari kelingkingnya tersebut diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan Abu Da>ud Adapun 

Hadisnya sebagai berikut: 

ثَـنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ  يُّ حَدَّ رُ بْنُ أَسَدِ الْعَمِّ َْ ثَـنَا يَـ ِِ أبَوُ بَكْرِ بْنُ نََفِعِ الْعَبْدِيُّ حَدَّ ثَ مُْ سَألَُوا عَ  حَدَّ ََّ بٍِ  أَ ََ نْ 
لَةٍ صَ أنََس ا عَنْ حَالَم رَسُولِ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَـقَالَ أَخَّرَ رَسُولُ اللََِّّ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِشَاءَ ذَاتَ ليَـْ لَّى اللََّّ

كُمْ لمَّ تَـزَالُوا فِ صَلَاةٍ إِلَى شَطْرِ اللَّيْلِ أوَْ كَادَ يَذْهَبُ شَطْرُ اللَّيْلِ ثَُُّ جَاءَ فَـقَالَ إِنَّ النَّاسَ قَدْ صَلَّوْا وَنََمُوا وَإِنَّ 
 لْيُسْرَى بِالخنُْصِرِ نَس  كَأَنِِّ أنَْظرُُ إِلَى وَبيِصٍ حَالَمِهِ مِنْ فِضَّةٍ وَرَفَعَ إِصْبـَعَهُ امَا انْـتَظَرْتَُُ الصَّلَاةَ قاَلَ أَ 

                                                 
202 Muhammad bin ‘Isa bin Saurah bin Musa bin adlDlahhak, Imam At-Tirmidzi, pdf 3, Sunan 

at-Turmuzi, Juz 5, (Cet. I; Beirut Muassasahal-Risa>lah, 2001). h. 389. 
203 Sulaiman bin al Asy'ats bin Syadad bin 'Amru bin 'Amir, Imam AbuDaud, pdf 5, 

(Muassasahal-Risa>lah, 2001), h. 12. 
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Artinya:  

Telah menceritakan kepadaku Abu Bakr bin Nafi' al-'Abdi telah menceritakan 

kepada kami Bahz bin Asad al-'Ammi telah menceritakan kepada kami 

Ḥammad bin Salamah dari Tsabit bahwa mereka bertanya kepada Anas 

tentang cincin Rasulullah  , lalu dia menjawab: "Suatu malam Rasulullah   

pernah mengakhirkan shalat isya hingga separuh malam atau nyaris separuh 

malam berlalu, lalu beliau datang dan bersabda: "Orang-orang telah shalat dan 

tidur, sementara kalian terus dihitung dalam shalat selama kalian menunggu 

shalat." Kata Anas: "Seolah-olah aku melihat mata cincinnya dari perak dan 

beliau angkat telunjuk kirinya dengan kelingking." (HR. Muslim)204 

Adapun Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Da>ud adalah sebagai berikut; 

دِ بْنِ إِسْحَقَ قاَلَ رأَيَُْ  عَلَى ثَـنَا يوُنُسُ بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ مَُُمَّ ثَـنَا عَبْدُ اللََِّّ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّ الصَّلِْ  بْنِ عَبْدِ اللََِّّ  حَدَّ
ا فِ خِنْصَرهِِ الْيُمْنَ فَـقُلُْ  مَا هَذ هُ هَكَذَا  أيَْ ُ قاَلَ رَ بْنِ نَـوْفَلِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ حَانمَّ ابْنَ عَبَّاس يَـلْبَسُ حَاََ

رهَِا قاَلَ وَلَا يَخاَلُ ابْنَ عَبَّاسٍ  إِلاَّ قَدْ كَانَ يذَْكُرُ أَنَّ رَسُولَ اِلله صَلَّى اللهُ  َْ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  وَجَعَلَ فَصَّهُ عَلَى ظَ
هُ كَذَلِكَ   كَانَ يَـلْبَسُ حَاََ

Artinya:  

a kami 'Abd Allah bin Sa'id berkata, telah Telah menceritakan kepad

menceritakan kepada kami Yünus bin Bukair dari Muhammad bin Ishaq ia 

berkata, "Aku melihat al-Salt bin Abd Allah bin Nawfal bin 'Abd al- Mutallib 

anya, mengenakan cincin pada jari kelingking sebelah kanan. Aku lalu bert

"Apa ini?" ia menjawab, "Aku melihat Ibn 'Abbas mengenakan cincinnya 

seperti ini, ia menghadapkan mata cincinnya ke punggung telapak tangannya." 

Ia (Muhammad bin Ishaq) berkata, "dia tidak berpendapat kecuali Ibnu Abbas 

sendiri yang menyebutkan bahwa Rasulullah  mengenakan cincinnya seperti 

 .itu." (HRAbu Da>ud)205 

Hadis-Hadis yang menjelaskan tentang larangan mengenakan cincin di jari 

telunjuk dan jari tengah ini diriwayatkan oleh Abu Da>ud. Adapun Hadis yang 

diriwayatkannya adalah sebagai berikut: 

                                                 
204 Muslim bin Hajja>j Abu> al-Hasan al-Qusyairi> al-Naisa>bu>ri>, Musnad S{ah}i>h} al-Mukhtas}ar bi 

Naql al-‘Adl ‘An Al-‘Adl Ila> Rasu>lulla>h S{alalla>hu ‘Alaihi wa Sallam- S{ah}i>h} Muslim, Juz 3 (Beirut: Da>r 

’Ih}ya>’ al-Tura>s} al-‘Arabi>, t.th), h. 1890. 
205 Sulaiman bin al Asy'ats bin Syadad bin 'Amru bin 'Amir, Imam AbuDaud, pdf 9, 

(Muassasahal-Risa>lah, 2001), h. 89. 
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فضّل حدثنا عاصم بن كليب عَن أبِ بُـرْدةَ عَنْ عَلِي  الله عَنْهُ قاَلَ قاَلَ لحدث
ُ
 نا مُسَدَّد  حدثنا بشر بن الم

َُمَّ اهْدِنِ وَسَدِّدْنِ رضي واذكر بالبدَايةَِ هِدَايةَ الطريق و  اذكر بالسَّدَادِ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْ اللَّ
اَنِ أَنْ أَضْعَ الخاتَ فِ هَذِهِ أَوْ فِ هَذِهِ للِسَّبَّابةَِ وَالْوُسْطَى شَكُ عَاصِ تَشدِي َُم قاَلَ وَََ اَنِ عَنْ دَكَ السُّ م  وَََ

الْقَسيَّةِ وَالْمِيثَـرةَِ قاَلَ أبَوُ بردة فعلنا يعلى ما الفسية قال ثبات تَتينا من الشام أو من معمر مضلعة فيَا 
 ج قال والمَارة لية كان  تصنعة النساء العولتَنأمثال الأتر 

Artinya:  

Telah menceritakan kepada kami Musaddad berkata, telah menceritakan 

kepada kami Bisyr bin al-Mufaddal berkata, telah menceritakan kepada kami 

Aşim bin Kulayb dari Abu Burdah dari 'Ali ra. ia berkata, "Rasulullah   

bersabda kepadaku: "Ucapkanlah; "Allahumma ihdin! wa saddidni wa dzkur bi 

al-hudä hidayataka al-tariqa wa al-sadadi sadada al-sahmi" (Ya Allah, 

tunjukkanlah kami, luruskanlah kami, tunjukkan kami kepada jalan yang 

benar, dan tunjukkan kepada kami kebenaran sebagaimana Engkau tancapkan 

anak panah kepada sasarannya)." Ali berkata, "Beliau juga melarangku untuk 

meletakkan cincin pada ini dan ini; jari telunjuk dan jari tengah -Ashim masih 

merasa ragu-. Beliau juga melarangku dari al-Qassiyyah dan al-Mitsarah." Abū 

Burdah berkata, "Kami bertanya kepada 'Ali, "Apa itu al-Qassiyyah?" ia 

menjawab, "Kain yang berasal dari Syäm atau Mesir yang bergaris-garis 

bengkok. Sementara al-Mitsarah adalah sesuatu yang dibuat oleh kaum wanita 

untuk suami-suaminya." (HR.Abu Da>ud)206 

Dari beberapa Hadis diatas sangat bisa menjelaskan makna-makna dari Hadis 

yang menjadi penelitian dan juga dapat dipahami bahwa rasulullah memerintahkan 

dan mengajarkan para sahabat memakai cincin pada tangan kanan dijari kelingking 

dan memberikan larangan memakai cincin pada jari telunjuk dan jari tengah. 

3. Interpretasi Kontekstual 

Interpretasi kontekstual berarti cara menginterpretasikan atau memahami 

matan Hadis dengan memperhatikan Asba>b wuru>d al-hadi>s\ atau konteks masa Nabi, 

                                                 
206 Sulaiman bin al Asy'ats bin Syadad bin 'Amru bin 'Amir, Imam AbuDaud, pdf 7, 

(Muassasahal-Risa>lah, 2001), h. 68. 
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pelaku sejarah dan peristiwanya dengan memperhatikan konteks kekinian.207adapun 

Asba>b al-Wuru>d pada objek dari Hadis yang menjadi kajian penelitian adalah 

ى ، وأنَ ألبس خاَي فِ السبابة والوسط -صلى الله عليه وسلم  -رآنِ رسول الله  : قال أبِ موسى عن
 – .لخاتَ لهذه وهذه " يعِ الخنصر والبنصرإنما ا " : فقال

Artinya:  

Dari Abu Musa, dia berkata: Rasulullah melihat saya memakai cincin saya di 

jari telunjuk dan jari tengah, dan dia berkata: "Cincin itu untuk ini dan ini," 

artinya jari kelingking dan jari mani “Sesungguhnya cincin itu diletakkan 

hanyalah di sini dan di sini, yakni di jari kelingking dan jari manis. (H.R At-

tabarani)208” 

Diriwayatkan oleh Thabrani dalam al Jami'ul Kabir dari Abu Musa al Asy'ari 

r.a. Sababul wurudnya ketika Abu Musa menceritakan: "Rasulullah memperhatikan 

diriku ketika mempertukarkan letak cincinku dari jari telunjuk ke jari tengah. Maka 

Nabi sawmengajarkan letak cincin itu seperti bunyi hadits di atas. Ali bin Abu Thalib 

pernah berkata, "Rasulullah pernah melarangku memakai cincin di jariku yang ini dan 

ini." Abu Burdah berkata, "Ali menunjukkan jari tengah dan jari berikutnya." Dalam 

riwayat lain berbunyi, "Lalu dia (All) menunjukkan jari tengah dan jari telunjukknya." 

(HR. Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, dan An-Nasa'i).209 An-Nawawi berkata, "Kaum 

muslimin bersepakat bahwa yang sunnah adalah, laki-laki memakai cincin di jari 

kelingkingnya. Adapun kalangan wanita boleh memakai cincin di jari manapun. 210 

Sebagaimana sababul wurud dari Hadis yang menjadi objek penelitian maka 

bisa disimpulkan Hadis tersebut dikeluarkan karena adanya sebab dan akibat dari 

                                                 

207Arifuddin Ahmad, Metodologi Pemahaman Hadis Kajian Ilmu Ma’a>ni> al-H{adi>s, h. 117. 
208 Ibnu Hamzah Al Husaini Al Hanafi AD Damsyiqi, ASBABUL WURUD 3 Latar Belakang 

Historis Timbulnya Hedits-hadits Rasul ,Radar Jaya Offset (Jakarta, Juni 2003), h.105. 
209 Muslim bin Hajja>j Abu> al-Hasan al-Qusyairi> al-Naisa>bu>ri>, Musnad S{ah}i>h} al-Mukhtas}ar bi 

Naql al-‘Adl ‘An Al-‘Adl Ila> Rasu>lulla>h S{alalla>hu ‘Alaihi wa Sallam- S{ah}i>h} Muslim, Juz 3 (Beirut: Da>r 

’Ih}ya>’ al-Tura>s} al-‘Arabi>, t.th), h. 1659. 
210 1 Prof Dr. Mahmud al-dausary, Beda pria dan wanita dalam berhias pakaian e-book islami, 

h. 11. 
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konteks Hadis-Hadis penempatan cincin tersebut, lalu adapun konteks dari kajian 

Hadis yang diteliti yaitu Kita dianjurkan untuk memakai cincin seperlunya saja dan 

jangan berlebih-lebihan begitupun dengan menempatkan cincin hanya pada tempat 

dijari yang semestinya agar tidak termasuk menzolimi diri sendiri (sesuai 

kenyamanan) bagi perempuan dan laki-laki, namun terkhususkan bagi kaum lelaki 

beberapa syariat yang harus dan perlu diperhatikan, apabila ingin memakai cincin 

tidak sembarang jenis dan menempatkan dalam memakainya, mengapa demikian 

karena cincin sebagaimana yang kita ketahui perhiasan bagi wanita adapun jika lelaki 

yang ingin memakainya harus disertakan dengaan alasan tertentu tanpa menentang 

syariat islam sebagaimana yang telah dijelaskan dalam beberapa Hadis-Hadis Nabi 

sawsebelumnya 

B. Implementasi Kandungan Hadis 

1. Jenis Cincin Nabi saw dan Para Sahabat 

Nabi saw dan para sahabat juga memakain cincin namun perlu diketahui hal, 

sebab, serta jenis-jenis cincin apa sajakah Nabi sawmembolehkan para sahabat dalam 

memakainya.berikut beberapa jenis cincin yang ada pada zaman Nabi sawdan para 

Sahabatnya:  

a.) Cincin emas 

Dahulu sekumpulan sahabat pernah memakai cincin emas, diantaranya 

adalah Sa‟d bin Abu Waqash, Thalhah bin „Ubaidillah, Shuhaib, Hudzaifah, Zabir bin 

Samurah dan al-Barra bin „Azib. Mungkin mereka mengira bahwa larangan itu 

menunjukkan makruh tanzih.211 Dikarenakan Rasulullah juga pernah memakainya, 

yang dijelaskan dalam beberapa hadits:  

                                                 
211 Sayyid Sabiq, Fiqhus Sunnah, Terj. Mahyuddin Syaf, Jilid 1, (Bandung: PT. Al Ma‟arif, 

1986), h. 310 
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ثَـنَا أَ  َُمَا قَ حَدَّ ثَـنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللََُّّ عَنـْ اتَََّذَ النَّبيُّ صَلَّى  الَ بوُ نُـعَيْمٍ حَدَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاََ ا مِنْ ذَهَبٍ فاَتَََّذَ النَّاسُ خَوَاتيِمَ مِنْ ذَهَبٍ فَـقَالَ النَّبيُّ صَ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِِّ اتَََّذْتُ لَّ اللََّّ ى اللََّّ

َُمْ  ا فَـنـَبَذَ النَّاسُ خَوَاتيِمَ  خَاََ ا مِنْ ذَهَبٍ فَـنـَبَذَهُ وَقاَلَ إِنِِّ لَنْ ألَْبَسَهُ أبَدَ 
Artinya:  

Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim telah menceritakan kepada 

kami Sufyan dari Abdullah bin Dinar dari Ibn Umar radliallahu 'anhuma, ia 

berkata: "Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam memakai cincin emas, lantas para 

sahabat juga membuat cincin emas ,maka Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam 

bersabda: "Sungguh, aku dahulu memang memakai cincin emas, " lantas beliau 

membuangnya dan bersabda: "Sekali-kali aku tidak akan memakainya lagi, " 

maka para sahabat juga membuang cincin mereka".”. (H.R.Bukhari)212 

Dalam suatu Hadis Ibnu Abbas radhiyallahu ‘anhu juga meriwayatkan bahwa 

Rasulullah   melihat seseorang memakai cincin emas. Dia segera melepasnya dan 

menamparnya, berkata "Kamu dengan sengaja mengambil sepotong api neraka dan 

meletakkannya ditanganmu."213Setelah Nabi saw pergi, seorang sahabat orang itu 

menyarankan: “Ambillah cincin itu, kamu bisa menggunakannya untuk hal lain.” 

Namun pemilik cincin yang baik ini justru menjawab: “Demi Allah, aku tidak akan 

selamanya mengambil cincin itu ketika Rasulullah   membuangnya.” (Dalam Shahih 

Ibn Hibban, Shuaib al-Arnauth mengatakan: " Shahih").214 

Dalam hal ini, para ulama berbeda pendapat tentang sebab-sebab 

diharamkannya emas bagi laki-laki. Diantara pendapat tersebut adalah bahwa emas 

merupakan simbol kemewahan. Hal ini tentu merupakan suatu ketidakwajaran apabila 

laki-laki mengenakannya. Sedangkan pendapat lain mengatakan bahwa mengenakan 

                                                 
212 Imam Abi Abdillah Muhammad Ismail Ibn Ibrahim Bin alMughirah Bin Bardizbah al-

Bukhari al-Ju‟fi, Shohih al-Bukhori, Juz VII, (Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiyah, 1992), h. 66-67 
213 Muslim bin Hajja>j Abu> al-Hasan al-Qusyairi> al-Naisa>bu>ri>, Musnad S{ah}i>h} al-Mukhtas}ar bi 

Naql al-‘Adl ‘An Al-‘Adl Ila> Rasu>lulla>h S{alalla>hu ‘Alaihi wa Sallam- S{ah}i>h} Muslim, Juz 3 (Beirut: Da>r 

’Ih}ya>’ al-Tura>s} al-‘Arabi>, t.th), h. 655. 
214 Prof Dr. Mahmud al-dausary, Beda pria dan wanita dalam berhias pakaian e-book islami, h. 

6. 
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emas akan menyerupai pakaian kaum musyrik.215 Adapun al-Syarqawi dalam kitab 

Fath al-Mabadi' menyebutkan sebab-sebab keharaman laki-laki memakai emas, yaitu 

akan menimbulkan sikap congkak dan sombong." dibalik larangan tersebut terdapat 

hikmah dan pendidikan moral yang tinggi bagi kaum laki-laki.216Larangan perhiasan 

cincin emas itu diperuntukkan untuk kaum laki-laki, tidak untuk kaum perempuan. 

Hal tersebut dikarenakan menyerupai tindakan dan perilaku kaum wanita serta 

menghilangkan lambang kejantanan dan karisma bagi kaum laki-laki.217 

Sejak saat itu Cincin emas bagi perempuan dibolehkan namun haram bagi 

lelaki sebagaimana dalam sabda Nabi, pria tidak boleh memakai cincin emas. Seorang 

sahabat Ali bin Abi Talibra meriwayatkan bahwa Nabi saw pernah memegang sutera 

di tangan kanannya dan emas di tangan kirinya, kemudian beliau bersabda: “Kedua 

hal ini memang diharamkan bagi laki-laki umatku.” 

ثَـنَا ثَـنَا بَكْرٍ  أبَوُ حَدَّ فْريِقِيِّ  عَنْ  سُلَيْمَانَ  بْنُ  الرَّحِيمِ  عَبْدُ  حَدَّ  قاَلَ  عَمْروٍ بْنِ  اللََِّّ  عَبْدِ  عَنْ  راَفِعٍ  بْنِ  الرَّحْمَنِ  عَبْدِ  عَنْ  الِِْ

نَا خَرجََ   هَذَيْنِ  إِنَّ  فَـقَالَ  ذَهَب   الْأُخْرَى وَفِ  حَريِرٍ  مِنْ  ثَـوْب   يدََيْهِ  إِحْدَى وَفِ  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللََُّّ  صَلَّى اللََِّّ  رَسُولُ  عَلَيـْ

مْ  حِل   مَّتِ أُ  ذكُُورِ  عَلَى مَُُرَّم   َِ نََثِ  لِِِ

Artinya:  

Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah, telah 

menceritakan kepada kami Abdurrahim bin Sulaiman dari Al Ifriqi dari 

Abdurrahman bin Rafi' dari Abdullah bin 'Amru dia berkata, "Rasulullah صلى الله عليه وسلم 

menemui kami, satu tangannya memegang sutra dan tangan yang lain 

memegang emas, lalu beliau bersabda, "Sesungguhnya kedua benda ini 

                                                 
215 Abd Allah bin Hijazi al-Syarqawi, Fath al-Mabadi' Syarh Mukhtaşar al-Zabidi, Juz III 

(Bairut: Dar al-Fikr, 1994), h. 297 
216 Farhan Mujtaba,   Sunnah Nabi s.a.w Dalam Memakai Cincin Bermata Batu Kajian Atas 

Hadis-Hadis dalam al-Tarub al-Sirtak, (Fak. Ushuluddin Universitas Islam negri Syarif Hidayatullah 

JAKARTA 2017). h 68. 

 
217 Laelatul Magfiroh, studi analisis hadis tentang larangan laki-laki memakai cincin emas, 

(Semarang, 23 November 2015). h 10. 
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diharamkan bagi kaum lelaki umatku dan dihalalkan bagi kaum 

wanitanya.(HR.Turmudzi)218 

b.) Cincin perak 

Jenis cincin perak juga digunakan Nabi sawsebagai stempel beliau yang 

bermata batu habasyi bertulisakan Allah, Rasul, dan Muhammad. Lajnah Da'imah, di 

dalam salah satu fatwanya, menetapkan: "Kaum laki-laki dibolehkan memakai cincin 

yang terbuat dari perak baik karena ada kebutuhan atau bukan karena kebutuhan, 

sebagaimana dalil-dalil yang datang di dalam sunnah Nabi sawyang suci."219  

ثَـنَا بَةَ  أَبِ  بْنُ  عُثْمَانُ  حَدَّ ثَـنَا قاَلَا  مُوسَى بْنُ  وَعَبَّادُ  شَيـْ  عَنْ  يوُنُسَ  عَنْ  الزُّرَقِيُّ  ثَُُّ  الْأنَْصَاريُِّ  وَهُوَ  يََْيََ  بْنُ  طلَْحَةُ  حَدَّ

ََابٍ  نِ ابْ   يََيِنِهِ  فِ  فِضَّةٍ  خَاتَََ  لبَِسَ  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللََُّّ  صَلَّى اللََِّّ  رَسُولَ  أَنَّ  مَالِكٍ  بْنِ  أنََسِ  عَنْ  شِ
Artinya:  

Telah menceritakan kepada kami 'Utsman bin Abi Syaibah dan 'Abbad bin 

Musa, ia berkata, telah menceritakan kepada kami Thalhah bin Yahya, yaitu 

Al Anshari kemudian Az Zuraqi, dari Yunus dari Ibnu Syihab dari Anas bin 

Malik, Bahwasanya Rasulullah صلى الله عليه وسلم memakai cincin perak pada tangan 

kanannya. (HR Muslim: 5608)220 

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah berkata, "Adapun (laki-laki) memakai cincin 

perak, maka dibolehkan dengan kesepakatan para imam, karena telah datang dalil 

shahih dari Nabi sawbahwa beliau memakai cincin perak, bahkan sahabatnya juga 

memakainya; berbeda dengan cincin emas (bagi laki-laki), maka hukumnya haram 

dengan kesepakatan para imam empat karena telah datang dalil shahih dari Nabi 

sawbahwa beliau melarang (cincin emas) itu.221 Muhammad bin Faromurz Al Hanafiy 

rohimahulloh berkata: “memakai cincin dari perak itu halal bagi para lelaki, 

                                                 
218 Muhammad bin ‘Isa bin Saurah bin Musa bin adlDlahhak, Imam At-Tirmidzi, pdf 5, Sunan 

at-Turmuzi, Juz 5, (Cet. I; Beirut Muassasahal-Risa>lah, 2001). h. 989. 
219 Fatawa Lajnah Da'imah 24/61 
220 Muslim bin Hajja>j Abu> al-Hasan al-Qusyairi> al-Naisa>bu>ri>, Musnad S{ah}i>h} al-Mukhtas}ar bi 

Naql al-‘Adl ‘An Al-‘Adl Ila> Rasu>lulla>h S{alalla>hu ‘Alaihi wa Sallam- S{ah}i>h} Muslim, Juz 7 (Beirut: Da>r 

’Ih}ya>’ al-Tura>s} al-‘Arabi>, t.th), h. 267. 
221 Al-lnshaf lil Mardawi 3/142, Syarh Shahih Muslim an-Nawawi 14/67, lihat juga Fatawa 

Islamiyyah asy-Syaikh Abdul Aziz ibn Baz 4/319 
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berdasarkan hadits. Dan harom jika terbuat dari emas, besi dan kuningan, berdasarkan 

hadits. Dan yang terbuat dari batu itu halal, menurut pilihan Al Imam Syamsul 

Aimmah dan Al Imam Qodhi Khon.”222 

c.) Cincin besi 

Para sahabat juga pernah menggunakan cincin jenis besi, Al Imam Al 

Baghowiy rohimahulloh berkata: “Sebagian ulama membenci cincin besi, karena 

hadits yang diriwayatkan dari Buroidah: bahwasanya Nabi sawshollallohu ‘alaihi 

wasallam berkata pada orang yang memakai cincin dari besi: “Kenapa aku melihat 

engkau memakai perhiasan penduduk neraka?” maka dia melemparkannya. Lalu 

beliau bersabda: “Bikinlah dari perak, dan jangan engkau menyempurnakannya hingga 

mencapai ukuran satu biji.” lalu keluarlah Hadis tentang pengharaman memakai cincin 

jenis besi dan menggantinya kecincin berjenis perak, cincin besi hanya diperbolehka 

kepada para sahabat dalam hal peminangan (sebagai bentuk mas kawin).223 hal itupun 

disertakan dengan alasan yaitu pada zaman itu seorang sahabat ingin melamar seorang 

wanita namun ia tak tahu memberikan mas kawin dalam bentuk apa, Dan sekelompok 

ulama yang lain memberikan keringanan berdasarkan hadits Sahl bin S’ad tentang 

mahar: 

، خَطَبَ إِلَى ا لَ بْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ، أَنَّ رَجُلا  َْ عَ سَ ، عَنْ أَبِ حَازمِِ بْنِ دِينَارٍ، مَِِ نَّبيِّ صَلَّى لأَخْبََنَََ مَالِك 
ا فَـقَالَ اللهُ عَلَ  ََ وَلَوْ خَاََ ا مِنْ  الْتَمِسْ »: يْهِ وَسَلَّمَ امْرأَةَ  قاَئمَِة ، فَـقَالَ لَهُ النَّبيُّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ صَدَاقِ
 «حَدِيدٍ 

Artinya:  

Malik mengabarkan kepada kami dari Abu Hazim bin Dinar, Sahi bin Said As-

Sa'idi mendengar: Ada seorang lelaki melamar seorang wanita yang sedang 

                                                 
222 Durorul Hukkam Syarh Ghororil Ahkam”/1/h. 313 
223 Abu fairuz Abdurrahman ibn Soekojo, Hukum cincin besi dan batu akik e-book islami, 

(Malaysia 7 Ramadhan 1436 H), h.6.  
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berdiri kepada Nabi , maka beliau bersabda sehubungan dengan maskawinnya, 

Carilah, sekalipun cincin dari besi.” (HR. Al Bukhoriy (2571) dan Muslim 

(1425)).224 

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum memakai cincin besi bagi kaum 

laki-laki. Sebagian ulama melarang dan sebagian lain membolehkan.225Adapun yang 

melarang, mereka berdalil dengan sebuah hadits dari Abdullah ibn Buraidah dari 

ayahnya. Maka bagaimana menggabungkan hadits yang melarang dengan hadits yang 

membolehkan? Sebagian ulama berpendapat bahwasanya dalil yang melarang tadi 

lebih kuat daripada dalil yang membolehkan, karena dalil yang membolehkan tadi 

tidak terang-terangan menyebutkan bolehnya memakai cincin besi, karena bisa jadi 

Nabi sawshollallohu ‘alaihi wasallam hanyalah membolehkan memanfaatkan harga 

dari cincin besi tadi (dijual untuk dileburkan dan sebagainya) 226 

d.) Cincin bermata batu  

Beberapa riwayat menerangkan bahwa Nabi sawsendiri juga mengenakan 

cincin yang terpasang di jari kelingkingnya sebagaimana Hadis riwayat Anas bin 

Malik mengatakan, Cincin Rasulullah terbuat dari perak dan batunya merupakan batu 

Habasyi (HR Muslim dan Tirmidzi), Hadis ini diderajatkan hasan shahih, dan 

dishahihkan oleh Al-Albani.  

ثَـنَا يََْيََ بْنُ أيَُّ  ثَـنَا عَبْدُ اللََِّّ بْنُ وَهْبٍ الْمِصْريُِّ أَخْبَََنِ يوُنُسُ بْنُ يزَيِحَدَّ ثَِِ وبَ حَدَّ ابٍ حَدَّ ََ دَ عَنْ ابْنِ شِ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ وَرقٍِ وكََانَ فَصُّهُ حَبَشِياا أنََسُ بْنُ مَالِكٍ قاَلَ   كَانَ خَاتََُ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

Artinya:  

Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ayyub :Telah menceritakan 

kepada kami  ' Abdullah bin Wahb Al Mishri :Telah mengabarkan kepadaku 

Yunus bin Yazid dari Ibnu Syihab :Telah menceritakan kepadaku Anas bin 

                                                 
224 Abu fairuz Abdurrahman ibn Soekojo, Hukum cincin besi dan batu akik e-book islami, 

(Malaysia 7 Ramadhan 1436 H), h.7. 
225 Lihat Fatawa Nur 'ala ad-Darb, asy-Syaikh Ibnu Utsaimin, 3/47 
226 Abu fairuz Abdurrahman ibn Soekojo, Hukum cincin besi dan batu akik e-book islami, 

(Malaysia 7 Ramadhan 1436 H), h. 8. 
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Malik ia berkata: "Cincin Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam terbuat dari 

perak, sedangkan mata cincinnya terbuat dari batu Habasyi (HR Muslim)227 

Cincin batu akik Ibnu Muflih berkata: “Dan disunnahkan memakai cincin 

dengan akik, atau perak yang di bawah ukuran satu mitzqol, di jari kelingking kanan 

atau kiri”228 Satu mitsqol adalah: seberat satu tiga per tujuh dirham229 Satu mitsqol 

adalah: 4,25 gram, tak ada hadits shohih tentang keutamaan memakai cincin dari akik. 

Berarti dia kembali pada hukum asalnya yaitu: MUBAH (boleh)230 

Dalil di atas juga menunjukkan bahwa batu cincin Rasulullah berjenis 

Habsyi, sejenis batu berwarna hitam kemerah-merahan yang berasal dari 

Afrika.Sementara  riwayat lain menyebutkan, batu Akik yang dipakai Rasul adalah 

jenis batu Yaman. Jenis batu ini dapat ditemui di Afrika dan Yaman, dan ciri-cirinya 

dikenali dengan warna merah tua pekat atau merah darah, walau terlihat kehitam-

hitaman. Jika dilihat dengan cahaya laser, akan terpancar warna merah tua, tidak jauh 

berbeda dengan batu Bacan asal Indonesia.231 

Banyak jenis-jenis cincin yang bermata batu, baik cincin yang terbuat dari 

emas maupun perak. Salah satu batu yang digunakan untuk mata cincin adalah batu 

mulia.232 dalam kitab al-Minhaj Syarh Shahih Muslim, menyatakan bahwa: 

مَُا فإَِنَّ  عَقِيلٍ  أَوْ  حَرعٍْ  مِنْ  فاَ أَن حَبَشِياا حَجَر ا يَـعِِْ  الْعُلَمَاءُ  قاَلَ  ) حَبَشِياا قَصُّهُ  وكََانَ ( ََ  بِالْخبََشَةِ  مَعْدِ

يدٍ  روَِايةَِ  مِنْ  الْبُخَاريِِّ  صَحِيحِ  فِ  وَجَاءَ  أَسْوَدُ  أَى حَبَشِي   لَوْنهُُ  وقِيلَ  وَالْيَمَنِ   مِنْهُ  فَصُّهُ  أيَْض ا أنََسٍ  عَنْ  حمَِ

                                                 
227 Muslim bin Hajja>j Abu> al-Hasan al-Qusyairi> al-Naisa>bu>ri>, Musnad S{ah}i>h} al-Mukhtas}ar bi 

Naql al-‘Adl ‘An Al-‘Adl Ila> Rasu>lulla>h S{alalla>hu ‘Alaihi wa Sallam- S{ah}i>h} Muslim, Juz 5 (Beirut: Da>r 

’Ih}ya>’ al-Tura>s} al-‘Arabi>, t.th), h. 3907. 
228 Al Adabusy Syar’iyyah”/3/h. 531 
229 Al Mughni”/Ibnu Qudamah/1/h. 174 
230 Abu fairuz Abdurrahman ibn Soekojo, Hukum cincin besi dan batu akik e-book islami, 

(Malaysia 7 Ramadhan 1436 H), h.7. 
231 https://www.inilah.com/batu-habasy-akik-yang-konon-pernah-dipakai-nabi 
232 Farhan Mujtaba, Sunnah Nabi s.a.w Dalam Memakai Cincin Bermata Batu Kajian Atas 

Hadis-Hadis dalam al-Tarub al-Sirtak, (Fak. Ushuluddin Universitas Islam negri Syarif Hidayatullah 

Jakarta 2017). h 15. 
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 وق  فِ وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللََُّّ  صَلَّى اللََِّّ  لِرَسُولِ  وكََانَ  صَحِيح   كِلَاهُُاَ غَيْرهُُ  وقاَلَ  أصح هَذا البَ عبد بن قال

 عَقِيقٍ  مِنْ  فَصَّهُ  آخَرَ  حدِيثٍ  وَلِ  حَبَشِي   فَصُّهُ  عَالمَ  وَقْ ٍ  وَفِ مِنْهُ  قصه خاتَ

Artinya:  

Dan mata cincinnya itu mata cincin Habasy), para ulama berkata maksudnya 

adalah batu Habasyi yaitu batu mata cincin dari jenis batu merjan atau akik. 

Karena keduanya dihasilkan dari penambangan batu yang ada di Habasy! Dan 

Yaman. Dan dikatakan (dalam pendapat lain) warnanya itu seperti kulit orang 

Habasyf yaitu hitam. Begitu juga terdapat dalam Shahih al-Bukhari riwayat 

dari Hamid dan Anas bin Malik yang menyatakan bahwa mata cincinya itu 

dari perak. Menurut Ibn 'Abd al-Barr ini adalah yang paling shahih. Sedangkan 

ulama lainnya mengatakan bahwa keduanya adalah shahih, dan Rasulullah   

pada suatu kesempatan memakai cincin yang matanya dari perak dan pada 

waktu lain memakain cincin yang matanya dari batu Habasyi. Sedang dalam 

riwayat lain mata cincinnya dari akik."233 Sedangkan 'Abd al-Ra'üf al-Munawi 

berkata bahwa di dalam kitab al- Mufradat, mata cincin yang berasal dari batu 

Habasyi pada Hadis tersebut adalah salah satu jenis batu zamrud yang terdapat 

di Habasyi, warnanya hijau, bisa menjernihkan mata dan menerangkan 

pandangan."234 

Dalam Hadis lain riwayat Imam Muslim dikisahkan, cincin Rasulullah 

berjenis cincin stempel, yang juga dipakai sebagai cap surat-surat beliau. Cincin itu 

bertuliskan 'Muhammadur-Rasulullah'. Model penulisannya menempatkan nama 

beliau di bawah kalimat Allah. Setelah Nabi saw wafat, cincin itu dipakai Umar bin 

Al-Khattab lalu diwariskan kepada Utsman bin Affan. Suatu ketika, Utsman tak 

sengaja menjatuhkannya di sumur dan hilang. Akhirnya, sumur itu pun dinamai 

"khatam" yang berarti cincin.235 

Dari penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa Nabi s.a. memiliki dua cincin 

yang berbeda. Mata cincin yang pertama terbuat dari perak dengan ukiran yang 

                                                 
233 Al Minhaj Syarh Shahih Muslim, Yahya bin Syarf An Nawawi, terbitan Dar Ibnu Hazm, 

cetakan pertama, tahun 1433 H). h 71. 
234 Farhan Mujtaba,   Sunnah Nabi s.a.w Dalam Memakai Cincin Bermta Batu Kajian Atas 

Hadis-Hadis dalam al-Tarub al-Sirtak, (Fak. Ushuluddin Universitas Islam negri Syarif Hidayatullah 

Jakarta 2017). h 16. 
235  https://www.inilah.com/batu-habasy-akik-yang-konon-pernah-dipakai-nabi 
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bertuliskan "Muhammad Rasûl Allah"236 yang dijadikan sebagai stempel surat, 

sedangkan mata cincin yang kedua terbuat dari batu habasyi, atau batu dari jenis 

merjan atau akik karena dihasilkan dari pertambangan batu di Habasyi dan Yaman. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pada suatu waktu Rasulullah   memakai 

cincin yang matanya terbuat dari perak, dan pada waktu yang lain memakai cincin 

yang matanya berasal dari batu habasyi 

Imam al-Syafi'i memang membolehkan laki-laki untuk menggunakan cincin 

bermata batu seperti zamrud, namun hal tersebuttidak untuk berlebihan dan untuk 

menyombongkan diri, melainkan hanya untuk perhiasan semata dan melaksanakan 

sunnah Nabi saw.237Berikut beberapa jenis-jenis cincin batu : 

Batu akik masih menjadi primadona di mata masyarakat. Masih banyak 

kolektor yang memburu bermacam jenis batu akik untuk dikoleksi walaupun harganya 

mahal. Batu akik memang memiliki keindahan tersendiri yang mampu menghipnotis 

para penikmatnya. Bahkan banyak diantara para kolektor yang memburu batu akik 

hingga ke berbagai daerah yang diyakini sebagai tempat asal jenis batu akik itu. 

Batu akik berbeda dengan batu mulia (berlian, safir, jamrud, rubi) yang 

mempunyai standar harga dan nilai yang terus meningkat seperti emas. Karena itu, 

batu akik sebagai barang koleksi hanya mungkin bernilai tinggi di kalangan para 

kolektor. 

batu akik berfungsi sebagai perhiasan dan dekorasi ruangan. Sebagian orang 

juga percaya, batu akik memiliki energi tertentu yang memberikan efek baik pada 

penggunanya, meskipun sebagian lainnya menganggap itu hanyalah mitos.Banyak 

                                                 
236 Prof Dr. Mahmud al-dausary, Beda pria dan wanita dalam berhias pakaian e-book islami, h. 

7. 
237 https://www.ainamulyana.id/2015/06/hadist-nabi-muhammad-tentang-cincin.html 
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ahli dari kalangan akademis menyatakan tidak ada bukti ilmiah mengenai manfaat 

terhadap kesehatan dari penggunaan batu-batuan akik. Itu sebabnya, anggapan bahwa 

batu akik berguna untuk kesehatan dinilai sebagai pseudoscience. 

1. Jenis Batu Akik Bacan Hijau 

Jenis batu akik bacan ini diyakini dapat bermetamorfosa secara alami 

sehingga semakin lama akan semakin Indah warnaya. Dari jenis batu akik bacan ini 

yang paling populer adalah jenis batu bacan doko dan batu bacan palamea." 

2. Jenis Batu Akik Sulaiman 

 

 

Menurut cerita yang beredar, 

 

jenis batu cincin ini dinamakan batu akik Sulaiman karena Nabi Sulaiman 

AS pernah memakai jenis batu mulai tersebut. Hampir seluruh daerah di Indonesiabisa 

menemukan sumber batu jenis sulaiman. Batu Akik Sulaiman juga sudah menjadi 

target para kolektor, seperti jenis madu, Daud, Wulung, Combong, Kuning, Emas, 

Hijau, Biru, Hitam, Pancawarna, Susu, Derajat, Kurung. 

3.Jenis Batu Akik Safir 

 

 

Ini adalah salah satu jenis batu akik  
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Ini adalah salah satu jenis batu akik termahal, namun tetap banyak diburu 

kolektor baru cincin. Selain warnanya yang begitu dikagumi, batu akik jenis ini juga 

dianggap memiliki khasiat bisa menenangkan jiwa atau pikiran. Hal ini yang membuat 

harga batu akik safir semakin mahal. 

4. Jenis batu akik Zamrud 

 

4.Jenis Batu Akik Zamrud 

 

 

Jenis batu akik yang satu ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dan telah 

dijadikan perhiasan sejak lama. Pada zaman kerajaan, salah satu batu akik termahal 

ini juga dianggap sebagai lambang kemakmuran dan kedamaian. 

5.Jenis Batu Akik Topaz 

 

 

Jenis batu akik termahal yang juga  

Jenis batu akik termahal juga menjadi primadona di kalangan pecinta batu 

mulia. Batu akik topaz memiliki pilihan warna jingga, kuning dan juga kemerahan. 

Jenis batu akik termahal ini banyak ditemukan di negara Brazil, Srilanka, Meksiko, 

dan Rusia. Batu akik ini juga diyakini mampu mengurangi depresi bagi penggunanya. 

6. Jenis Batu Akik Kalimaya (Black Opal) 

 

 

Walaupun agak lembek, jenis batu  
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Walaupun agak lembek, jenis batu akik termahal yang satu ini menjadi salah 

satu buruan para kolektor karena mampu memancarkan warna semacam berlian. Jenis 

batu akik ini sering disebut dengan opal ini di luar negeri bisa ditemukan di negara 

India, Meksiko, Australia dan juga Mesir, untuk di Indonesia sendiri bisa ditambang 

di Banten 

7. Jenis Batu Permata 

 

 

Penyebutan merah delima ditunju 

Penyebutan merah delima ditunjukkan kepada batu ruby yang berkualitas 

tinggi. Warnanya yang merah darah, kejernihan yang dimilikinya serta kilau batu 

membuatnya begitu indah. Tak heran apabila harga batu merah delima begitu tinggi 

di pasaran dalam dan luar negeri. Warna: Merah, kadang kecoklatan atau keungunguan 

7. Batu Habasyi 

 

 

 

Batu dari jenis merjan atau akik karena dihasilkan dari pertambangan batu di 

Habasyi dan Yaman. 

Sejak saat itu para sahabat mengharamkan jenis cincin emas batu dikalangan 

kaum lelaki dikarenakan siksa api neraka dan beberapa hal negatif yang disebabkan 

oleh penggunaan cincin emas itu sendiri bagi kaum lelaki, adapun cincin yang 

dibolehkan bagi kaum lelaki untuk memakainya hanyalah cincin berjenis perak 
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berbatu maupun tidak berbatu asal penggunaanya tidak berlebihan sebagaimana yang 

telah disebutkan dalam Hadis. 

2. Pemakaian Cincin Yang Sesuai Syaariat  

Hiasan adalah suatu alat atau benda yang digunakan untuk memperindah 

ketika digunakannya. Dalam agama Islam hiasan tidak boleh digunakan secara 

berlebihan atau terlalu banyak, karena Allah menyukai orang yang sederhana dan tidak 

berlebih-lebihan. Bagi siapa yang memakai perhiasan secara berlebihlebihan atau 

tidak pada posisinya maka dikatakan dapat menyalahi aturan agama.238 Mengacu pada 

masalah di atas bahwa pada masa sekarang banyak kaum laki-laki yang memakai 

perhiasasan, terutama pada pernikahan. Seorang suami juga ikut memakai cincin emas 

seperti halnya kaum perempuan. Padahal islam telah mengajarkan pada ummat 

muslim tentang haramnya memakai emas bagi laki-laki. Sebagaimana   terdapat dalam 

firman Allah swt. QS: Al-Haddid/57: 20: 

اَ اعْلَمُوا نْـيَا الْْيََوةُ  أنمَّ نَكُمْ  وَتَـفَاخُر   وَزيِنَة   وَهُوَ  لَعِب   الدُّ  أعَْجَبَ  غَيْرُ  كَمَثَلِ  وَالَأولند الَأمْوَالِ  فِ وتكاثر بَـيـْ
يجُ  ثَُُّ  نَـبَاتهُُ  الكُفَّارَ  َِ نْـيَا وَةُ الْْيَ ـْ وَمَا َ    الآخِرَةِ  وَفِ  حُطنََما يَكُونُ  ثَُُّ  مُصْفَر ا فَتَرنَهُ  يَ  وَمَغْفِرَة   شَدِيد   عَذَاب   الدُّ

نَ   الْغُرُورِ  مَتَنعُ  إِلاَّ  وَرضِْوَان   اللََِّّ  مِّ

Terjemahannya:  

Ketahuilah, bahwa Sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah  permainan 

dan suatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megah antara kamu serta 

berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang 

tanam-tanamannya mengagumkan Para petani; kemudian tanaman itu menjadi 

kering dan kamu Lihat warnanya kuning kemudian menjadi hancur.dan di 

akhirat (nanti) ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaan-

Nya.dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu.”239   

Menggunakan cincin baik dari kalangan wanita dan pria memiliki landasan 

syariat yang perlu diketahui dan diperhatikan, memakai perhiasan atau berhias tidak 

                                                 
238 Daud Zamzami dkk, Pemikiran Ulama‟ Dayah Aceh, (Jakarta: Prenada, 2007), h. 144 
239 Departemen Agama R.I., Al Qur‟an dan Terjemahannya, (Surabaya: Mekar, 2004), h. 540. 
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hanya semata mengikuti trend dalam bergaya saja, namun perlu mempertimbangkan 

dari segi hukum islam mengikut beberapa pandangan ulama terkait pemakaian 

perhiasan tersebut. Karena penggunaaan perhiasan dalam hal ini yaitu cincin, secara 

berlebihan akan berdampak buruk bagi si pemakainya baik dari segi islami maupun 

segi medis. Adapun pemakaian cincin sesuai syariat itu sebagai berikut; 

Bagi perempuan, Rasulullah   membolehkan kaum perempuan untuk 

memakai cincin yang terbuat dari emas sebagai perhiasan. Hal ini pernah dilakukan 

Rasulullah   ketika ia mendapatkan hadiah cincin emas yang bermata batu habasyī dari 

seorang Raja Najäsyi, kemudian ia memberikannya kepada anak perempuan yang 

bernama Umamah bint Abi al-'As.240 Jumhur ulama membolehkan kaum perempuan 

memakai perhiasan emas, baik berupa cincin, kalung, gelang dan sebagainya, baik 

telah bersuami ataupun belum, baik masih muda atau pun sudah tua 

Bagi laki-laki, Penggunaan perhiasan bagi lelaki sebenarnya hukumnya sah-

sah saja, namun perlu diperhatiakan bahwa Nabi saw terdahulu tidak menggunakan 

perhiasan tanpa alasan syariat, seperti halnya Nabi s.a. memakai cincin karna 

kebutuhan sebagai stempel beliau dikala surat-menyurat, begitupun para sahabat. 

Karna sebagaimana yang diketahui cincin awal mulanya diperuntukkan sebagai 

perhiasan wanita tidak dalam lelaki, lantas bagaimana dengan zaman sekarang orang-

orang menggunakan cincin karna senang mengoleksi hingga memenuhi jari mereka 

baik laki-laki maupun peremruan tanpa memerhatikan bagaimana syariat menetapkan 

penempatan cincin tersebut.laki-laki boleh mengenakan cincin dari perak bahkan 

disunahkan selagi menurut adat tidak berlebihan baik mengenai timbangannya, 

jumlahnya maupun tempatnya. Tetapi apabila dianggap berlebihan menurut adat 

                                                 
240https://islam.nu.or.id/sirah-nabawiyah/kecintaan-nabi-muhammad-pada-cucuperempuannya-

umamah-\ 

https://islam.nu.or.id/sirah-nabawiyah/kecintaan-nabi-muhammad-pada-cucu
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maka hukumnya haram. Adapun memakai cincin dari emas maka haram hukumnya 

secara mutlak. Sedang memakai cincin besi/tembaga, maka menurut pendapat yang 

shahih boleh memakainya tanpa makruh.241 Hasbi Ash Shiddieqy menyatakan: 

Jumhur ulama berkata: memakai cincin emas adalah haram bagi orang laki-laki. 

Begitu juga cincin yang sebagiannya dari emas dan sebagiannya dari perak.242 

Adapun cincin perak Tidak boleh membuatnya yang beratnya lebih dari satu 

misqol atau 1 1/2 Dirham. Disunahkan seorang laki-laki bercincin jika sangat 

diperlukan seperti seorang penghulu atau seorang hakim; yang mengukir namanya di 

atas cincinnya yang dipakai di jari kelingking dari tangan kiri, dan boleh memakainya 

di tangan kanannya. Sambil mengikuti Etika mengenakan cincin yang meliputi Hadis-

Hadis tentang mengenakan cincin di tangan, baik kiri atau kanan. Hadis-Hadis tentang 

anjuran memakai cincin di jari kelingking, larangan mengenakan cincin di jari tengah 

dan telunjuk, dan Hadis-Hadis tentang meletakkan mata cincin searah dengan telapak 

tangan. 

Tidak ada riwayat yang menunjukkan informasi tentang faedah dalam 

penggunaan cincin selain hanya sebatas alat perhiasan atau alat untuk memperindah 

diri yang sesuai dengan sunnah Nabi saw . Meskipun banyak kepercayaan yang 

berpendapat bahwa cincin bermata batu memiliki fungsi untuk kesehatan, seperti 

membantu memusatkan pikiran, meningkatkan percaya diri, membawa pertanda baik, 

meredakan depresi, menstimulasi aliran energi  untuk semua penyembuhan, 

menstimulasi kekuatan seksual, dan lain sebagainya."243 Namun percaya akan hal-hal 

                                                 
241 Abd al-Rahman al-Jaziri, Op. Cit., h. 14-15 
242 T.M.Hasbi ash-Shiddieqy, Muatiara Hadits, Jilid 6, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putera, 

2003), h. 263-264 
243 Farhan Mujtaba, Sunnah Nabi s.a.w Dalam Memakai Cincin Bermata Batu Kajian Atas 

Hadis-Hadis dalam al-Tarub al-Sirtak, (Fak. Ushuluddin Universitas Islam negri Syarif Hidayatullah 

Jakarta 2017). h 46. 
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tersebut jelas merupakan tindakan syirik.sebagaimana yang telah dijelaskan 

sebelumnya dalam Hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal dari 'Imran bin 

Husain bahwa Nabi saw . 

Dengan demikian dari hasil pemahaman beberapa Hadis-Hadis terkait 

pemakaian cincin sesuai syariat yaitu adalah, paling utama menggunakan cincin yang 

terbuat dari perak. Sebagaimana yang dikatakan Yahya bin Musa dalam kitab Min 

Ahkam al-Khatam, bahwa tidak ada keraguan terkait keutamaan jenis cincin bagi laki-

laki selain cincin yang terbuat dari perak, sebagaimana yang telah disebutkan dalam 

Hadis-Hadis sebelumnya. Dengan mengutip pendapat Imam Ahmad, bahwa bukan 

termasuk sunnah selain memakai cincin yang terbuat dari perak. Yahya bin Musa juga 

menegaskan bahwa dibolehkan (mubah) bagi laki-laki dan perempuan.244 

Maka perlu disimpulkan bahwa pemakaian cincin yang sesuai syariat itu 

tanpa berlebih-lebihan dalam berhias meskipun bukan dalam bentuk cincin, karena 

islam telah mengharamkan segala sesuatu berlebih-lebihan yang melanggar syariat, 

gunakan  dan manfaatkanlah rejeki sebaik mungkin yang telah Allah berikan dengan 

tidak melebih-lebihkannya yang dimaksudkan adalah secukupnya saja sebagaimana 

firman Allah. 

Maka dari itu gunakanlah cincin dalam haknya saja misal dalam pernikahan 

atau seperlunya saja itu dalam bentuk cincin biasa, berbeda halnya dengan cincin emas 

dikarenakan penggunaan cincin emas yang berlebih-lebihan hanya sebagai bentuk riya 

dan pemborosan saja Kesombongan illegal atau disebut pemborosan berarti 

membelanjakan uang atau membeli sesuatu tanpa memikirkan cara menggunakannya. 

                                                 
244 Farhan Mujtaba, Sunnah Nabi s.a.w Dalam Memakai Cincin Batu Kajian Atas Hadis-Hadis 

dalam al-Tarub al-Sirtak, (Fak. Ushuluddin Universitas Islam negri Syarif Hidayatullah Jakarta 2017). 

h 53. 
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Bahkan membeli cincin yang dia pakai. Harganya sangat mahal, mungkin ratusan juta 

bahkan milyaran rupiah. Ini pasti termasuk dalam kategori mewah. Allah swt tidak 

menyukai orang yang boros. Tuhan telah menandai konsumen sebagai sahabat setan. 

Maka orang yang sombong berlaku seperti setan dan menerima berteman dengan 

setan. Rasulullah   memberikan contoh untuk tidak menyia-nyiakan. Mulai dari 

pakaian yang dikenakannya, kekayaannya dll. Nabi sawMuhammad   tidak pernah 

boros bahkan menggunakan apa yang masih bisa digunakan. 

Perilaku arogan adalah gayahidup yang melebih-lebihkan penggunaan 

kekayaan, uang atau sumber daya yang ada untuk kesenangan. Kebiasaan perilaku 

sombong dapat membuat seseorang buta terhadap orang miskin disekitarnya, sulit 

membedakan mana yang halal dan mana yang haram, mana yang halal dan mana yang 

tidak, dll. Allah swt menyuruh kita untuk hidup sederhana dan hemat karena jika 

semua orang menjadi sombong, bangsa bisa hancur atau hancur. Dalam firman QS. 

Al-Isra: 15: 26/27 

( إِنَّ الْمُبَذِّريِنَ كَانوُا إِخْوَانَ الشَّيَاطِيِْ 26وَآتِ ذَا الْقُرْبَ حَقَّهُ وَالْمِسْكِيَْ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُـبَذِّرْ تَـبْذِير ا)
 (27)وكََانَ الشَّيْطاَنُ لِرَبهِِّ كَفُور ا

Terjemahannya:  

Janganlah kamu menyia-nyiakan (hartamu) dengan boros. Sungguh pemboros 

ini adalah saudara setan.”245 

3. Penempatan Cincin Menurut Beberapa Ulama 

Dalam berhias cincin juga memiliki penempatan yang seharusnya dipatuhi 

ketika mengetahui hukum dalam penempatannya, tidak hanya asal memakai dan 

menempatkannya dijari manapun karena ulama berbeda pendapat berlandaskan 

                                                 
245 Departemen Agama R.I., Al Qur‟an dan Terjemahannya, (Surabaya: Mekar, 2004), h. 282. 
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beberapa Hadis Nabi saw  menentang akan hal itu maka diperlukannya konsep 

bagaimana penempatan cincin itu sendiri dijari kita dengan baik. 

ثَـنَا عَبْدُ الْعَزيِزِ بْنُ أَبِ رَوَّادٍ عَنْ نََفِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَ  ِِ أَبِ حَدَّ ثَ ثَـنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّ ُ رَ حَدَّ أَنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللََّّ
 و دَاوُد قاَلَ ابْنُ إِسْحَقَ وَأسَُامَةُ يَـعِِْ ابْنَ قاَلَ أبَُ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَـتَخَتَّمُ فِ يَسَارهِِ وكََانَ فَصُّهُ فِ بَاطِنِ كَفِّهِ 

 زَيْدٍ عَنْ نََفِعٍ بِِِسْنَادِهِ فِ يََيِنِهِ 
Artinya:  

Telah menceritakan kepada kami Nasr bin 'Ali berkata, telah menceritakan 

kepadaku Bapakku berkata, telah menceritakan kepada kami 'Abd al-'Aziz bin 

Abi Rawwad dari Näfi' dari Ibn 'Umar bahwa Nabi saw  biasa menggenakan 

cincin pada tangan kirinya dan mata cincinnya menghadap telapak 

tangannya." Abu Da>ud berkata, "Iba Ishaq berkata, "Usamah maksudnya 

Usamah bin Zaid- juga meriwayatkan dari Näfi' dengan sanadaya, "pada 

tangan kanannya." (HR. Abu Da>ud)246 

Dalam Hadis diatas Penempatan cincin Yang lebih afdlal (utama) tersebut 

dipakai pada jari kelingking tangan kanan, dan disunahkan batu mata cincinnya berada 

di arah dalam telapak tangan, Ada yang menyatakan, bahwa hikmah disunnahkannya 

memakai cincin di jari kelingking adalah karena tidak akan menganggu pekerjaan-

pekerjaan tangan lantaran letaknya di pinggir. Dimakruhkan memakai cincin di jari 

tengah berdasarkan petunjuk hadits yang telah dikemukakan di atas."247 

Dalam memahami Hadis larangan memakai cincin di jari telunjuk dan jari 

tengah ini, para ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama memahami larangan 

tersebut sebagai larangan yang absolut (haram), dan sebagian ulama yang lain 

menganggapnya sebagai larangan makruh. Namun jumhur ulama figh sepakat bahwa 

larangan memakai cincin di jari telunjuk dan jari tengah tersebut hanya berlaku untuk 

laki-laki. Sedangkan untuk perempuan dibolehkan untuk memakai cincin di jari mana 

                                                 
246 Sulaiman bin al Asy'ats bin Syadad bin 'Amru bin 'Amir, Imam AbuDaud, pdf 5, 

(Muassasahal-Risa>lah, 2001), h. 97. 
247 "An-Nawawi, Syarh Muslim (14/71)."Lihat, Tuhfah Al Ahwazi (11/198). 
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saja. Sebagaimana yang disebutkan al-Utsaimin dalam al-Syarh al-Mumti bahwa para 

ulama membagi hukum memakai cincin di jari-jari menjadi tiga 3 bagian: 1) bagian 

yang disunnahkan, yaitu di jari kelingking.2) bagian yang dimakruhkan, yaitu di jari 

telunjuk dan jari tengah.3) bagian yang dimubahkan, yaitu di jari jempol (ibu jari) dan 

jari manis."248 

Hal ini didukung oleh pendapat Imam al-Nawawi yang telah dijelaskan 

sebelumnya bahwa para ulama telah menyepakati tentang sunnah memakai cincin di 

jari kelingking bagi laki-laki, sedangkan bagi perempuan dibolehkan memakai cincin 

di jari mana saja. Hal tersebut karena mereka (para ulama) beranggapan bahwa hikmah 

memakai cincin di jari kelingking adalah agar cincin jauh dari pengotoran karena 

penggunaan tangan dibandingkan dengan jari-jari lainnya.249 Sehingga Imam al-

Nawawi menganggap larangan memakai cincin di jari telunjuk dan jari tengah dalam 

Hadis tersebut sebagai larangan makruh tanzih (tidak sampai haram). 

Perbedaan pendapat tentang cara Nabi saw mengenakan cincin di tangannya. 

Ada juga yang menjelaskan bahwa Nabi s.a. memakai cincin di tangan kanannya, dan 

ada pula yang mengatakan bahwa Nabi saw mengenakan cincin di tangan kirinya. Dari 

perbedaan pendapat tersebut, menurut Syaikh al-'Utsaimin dalam kitabnya, yakni al- 

Syarh al-Mumti 'ala Zad al-Mustagna', menyatakan bahwa menggunakan cincin di 

tangan kanan dan juga di tangan kiri adalah sunnah." Hal ini didukung oleh pendapat 

Ibn al-Qayyim, karena menurutnya kedua Hadis tersebut sanadnya shahih. 

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa pemakaian cincin di tangan kanan 

maupun kiri adalah sunnah. Karena Hadis yang menjelaskan kedua hal tersebut dinilai 

                                                 
248 Syaikh Muhammad bin Shalih al-ustaimin, Ensiklopedi halal dan haram h. 556-557. 
249https://rumaysho.com/10391-dilarang-memakai-cincin-di-jari-tengah-dan-telunjuk-

benarkah.html 
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shahih oleh para ulama. Selain itu, beberapa ulama juga telah memaparkan masing-

masing argumen terkait pemakaian cincin, yang keduanya dapat diterima oleh umat 

muslim. Pendapat senada juga datang dari Syaikh al-Utsaimin. Ia menyatakan bahwa 

peletakkan cincin lebih diutamakan di jari kelingking, dan dibolehkan juga di jari 

manis. 250Dari penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa penggunaan cincin yang 

disunnahkan adalah penggunaan cincin yang diletakkan di jari kelingking, khususnya 

bagi laki-laki, dan dapat dipahami juga bahwa peletakkan batu cincin yang searah 

dengan telapak tangan adalah sunnah. Adapun peletakkan batu cincin di atas telapak 

tangan juga dibolehkan, tidak dimakruhkan, karena hal tersebut juga dilakukan oleh 

salah seorang sahabat sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. 

4. Kandungan Hadis  

Setelah menulusuri dan mengkaji Hadis yang menjadi objek penelitian, telah 

dipahami dan diketahui pula hasil kandungan-kandungan dari Hadis terkait 

penempatan cincin yang diteliti, adapun kandungannya sebagai berikut: 

1. Bagi lelaki Disunnahkan menggunakan cincin di jari manis, baik di tangan 

kanan ataupun tangan kiri, dan dilarang menggunakannya di jari telunjuk dan jari 

tengah. Adapun ibu jari tidak ada penjelasan tentangnya, karena itu ia dikembalikan 

pada hukum asalnya yaitu mubah. Jenis cincin yang disunnahkan adalah cincin perak 

bermata batu maupun tidak, dan cincin berbatu (bukan berbahan emas).  

2. Bagi perempuan dibolehkan memakai cincin dalam jenis apapun dan dalam 

penempatannya tidak terdapat larangan, itu dikarenakan tiadanya hambatan baik dari 

segi Sunnah, syariat islam, maupun dari segi medis berbeda halnya dengan lelaki. 

                                                 
250 Farhan Mujtaba, Sunnah Nabi s.a.w Dalam Memakai Cincin Bermata Batu Kajian Atas 

Hadis-Hadis dalam al-Tarub al-Sirtak, (Fak. Ushuluddin Universitas Islam negri Syarif Hidayatullah 

Jakarrta 2017). h 60. 
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3. Pemakaian cincin ditangan kanan maupun tangan kiri boleh saja, namun 

menurut beberapa ulama lebih afdhol jika menggunakannya ditangan kanan.
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pada bab-bab sebelumnya dibuat beberapa point kesimpulan 

sebagai jawaban dari beberapa masalah yang dibahas dalam penelitian sebagai berikut: 

1.) Kualitas Hadis yang menjadi objek penelitian terkait penempatan cincin  

dengan menggunakan 5 metode takhri@j yang berfokus pada kutub at-

tis’ash, penulis menemukan 6 jalur dan 4 kitab sumber dengan rincian 1 

jalur dari kitab Sunan An-nasa>’i, 3 jalur dari Musnad Ah}mad, 1 Jalur dari 

shahih Muslim dan 1 Jalur dari Sunan al-Turmuz\i@. Setelah melihat 

keterangan-keterangan tersebut peneliti melakukan proses i’tiba>r al-

Sanad, dan juga kritik pada sanad dan matan Hadis, yang penelitiannya 

menunjukkan bahwa Hadis-Hadis Nabi sawyang diteliti berkualitas 

s}ah}i@h} dari segi sanad dan matan. Maka Hadis ini dapat dijadikan hujjah. 

2.) Kandungan Hadis tentang konsep penempatan cincin setelah mengkaji 

menggunakan metode ma’ani al-Hadis peneliti menyimpulkan Hadis 

tersebut diriwayatkan secara bi al-ma’na, yang memeliki beberapa Hadis 

berkaitan dengan berbeda lafal namun semakna, kandungan Hadis yang 

diteliti yaitu Nabi sawmelarang para sahabat dan ummatnya 

menggunakan cincin dijari tengah dan telunjuk, sunnah 

menggunakannya ditangan manapun namun lebih utama 

menggunakannya pada tangan kanan, adapun dijari yang lain Nabi 

sawmemakruhkannya hal ini dikhususkan bagi kaum lelaki, akan tetapi 
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Hadis ini memiliki interprestasi yang membahasnya secara luas baik 

kalangan wanita dan lelaki. 

3.) Hadis tentang penempatan cincin memiliki implikasi yang terkait 

dengan kandungan Hadisnya, peneliti berkesimpulan bahwa Hadis yang 

diteliti berkaitan dengan jenis-jenis cincin Nabi sawmaupun para 

sahabat, pemakaian cincin yang sesuai syariat serta bagaimana 

penempatan cincin itu menerut jumhur ulama. Setelah diteliti penulis 

mengambil kesimpulan yaitu: 1. Bagi lelaki Disunnahkan menggunakan 

cincin di jari manis, baik di tangan kanan ataupun tangan kiri, dan 

dilarang menggunakannya di jari telunjuk dan jari tengah. Adapun ibu 

jari tidak ada penjelasan tentangnya, karena itu ia dikembalikan pada 

hukum asalnya yaitu mubah. Jenis cincin yang disunnahkan adalah cincin 

perak bermata batu maupun tidak, dan cincin berbatu (bukan berbahan 

emas). 2. Bagi perempuan dibolehkan memakai cincin dalam jenis 

apapun dan dalam penempatannya tidak terdapat larangan, itu 

dikarenakan tiadanya hambatan baik dari segi Sunnah, syariat islam, 

maupun dari segi medis berbeda halnya dengan lelaki.3. Pemakaian 

cincin ditangan kanan maupun tangan kiri boleh saja, namun menurut 

beberapa ulama lebih afdhol jika menggunakannya ditangan kanan. 

B. Implikasi  

Peneliti berharap agar penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi 

masyarakat luas terkait hiduplah dan manfaatkanlah rezeki yang Allah berikan, 

limpahkan, serta curahkan kepada ummatnya agar lebih memperhatikan gaya hidup 



122 

 

 

 

tanpa berlebih-lebihan, sesuai kebutuhan, tidak untuk riya maupun sombong dan juga 

tanpa menyalahi syariat ataupun hukum islam dalam memakai perhiasan. 

Dengan adanya penelitian ini, penulis sepenuhnya menyadari bahwa tulisan 

ini mempunyai banyak kekurangan yang jauh dari kata sempurna, namun penulis 

sangat berharap skripsi ini menjadi tambahan khazanah ilmu pengetahuan dalam 

kajian Hadis dan menjadi referensi bagi khalayak umum dan para pelajar muslim juga 

sumbangsi yang subtantif bagi insan akademik.
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