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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 

 ه ـ 
 

Ha 

 

h 

 

Ha 

 ء 
 

Hamzah 

 

’ 

 

Apostrof 
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Nama 

 

Huruf Latin 

 

Nama 

 

Tanda 

 
fath}ah  dan ya>’ 

 

ai a dan i ْ ى  ـَ
fath}ah dan wau 

 

au a dan u 

 

و ْ  ـَ

Nama Huruf Latin Nama 
Tanda 

fath}ah a a  َا 
kasrah i i  َا 

d}ammah u u  َا 

 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 (’). 

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: 

 

 

 Contoh: 

Nama 

 
Harakat dan 

Huruf 

Huruf dan  

Tanda 

Nama 

 

fath}ah dan alif atau ya>’ ْ ْْاْ...َْ ىْ|ْ...َْ  

d}ammah dan wau  ْوـ 

a> 

u> 

a dan garis di atas 

kasrah dan ya>’ i> i dan garis di atas 

u dan garis di atas 

 ـى
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 ma>ta : مَاتَ 

 <rama : رَمَى 

 qi>la : قِيْلَ  

 yamu>tu : يمَُوْتُ 

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 الَطْفاَلِ 

 al-madi>nah al-fa>d}ilah : اَلْمَدِينْةَُ اَلْفَاضِلَُ 
 al-h}ikmah : اَلحِْكْْةَُ 

5. Syaddah (Tasydi>d) 

Syaddah atau tasydi>d yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

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

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

َّناَ   <rabbana : رَب

 <najjaina : نَََّيْناَ 

 al-h}aqq : اَلحَْقّ  

مَ   nu“ima : نعُِّ

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

kasrah ( ّـــــِى), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi i<. 

Contoh: 

 Ali< (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)‘ : علَِى  

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

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf    ال

(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: 

مْسُ   al-syamsu (bukan asy-syamsu) : اَلشَّ

لْزَلََ    al-zalzalah (az-zalzalah) : اَلزَّ

ة اَلْفَلْسَفَ   : al-falsafah 

 al-bila>du : اَلْبلَادُ 

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 : تأَمُْرُوْنَ 

 ‘al-nau : اَلنَّوْعُ 
ء    syai’un : شََْ

 umirtu : آمُِرْتُ 
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8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 

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

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

kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa 

Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim 

digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara 

transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur’an (dari al-Qur’a>n), alhamdulillah, dan 

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

teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh: 

T{abaqa>t al-Fuqaha>’ 

Wafaya>h al-A‘ya>n 

9. Lafz} al-Jala>lah ( الله) 

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

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

huruf hamzah. 

Contoh: 

   billa>h بِاللِ   di>nulla>h دِيْنُ 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>h    هُُْ فِِْ 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 
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didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap 

huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak 

pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf 

kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul 

referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks 

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

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

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

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

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

Al-Gaza>li> 

Al-Munqiz\ min al-D}ala>l 

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

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

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

Contoh: 

 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt. = subh}a>nahu> wa ta‘a>la>  

 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt. = subh}a>nahu> wa ta’a>la> 

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

as. = ‘alaihi al-sala>m 

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

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

t.p. = Tanpa penerbit 

t.t. = Tanpa tempat 

t.th. = Tanpa tahun 

H = Hijriah 

M = Masehi 

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

h. = Halaman 
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ABSTRAK 

Nama : Audia Nirwana 

Nim : 30700117014 

Judul : Nikah Paksa Perspektif Hadis (Studi Kasus Khansa’ binti Khadzam al- 

AAnshari. 

Skripsi ini merupakan penelitian terhadap kasus yang menimpa Khansa’, 

dengan rumusan masalah yaitu bagaimana kualitas dan kehujjahan hadis tentang 

nikah paksa, bagaimana kandungan hadis tentang nikah paksa dan bagaimana 

implementasi dari hadis nikah paksa. Penelitian ini menggunakan metode takhri<j 
untuk mengumpulkan berbagai hadis yang semakna. Jenis penelitian yang 

dilakukan ini adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan 

mengunakan pendekatan ilmu hadis, sosiologis dan psikologis.  

Hasil penelitian terkait kualitas hadis tentang pernikahan paksa dari segi 

sanad dan matan hadis adalah berstatus s}ah}i<h}. kemudian untuk dapat membantu 

memahami suatu hadis, maka dilakukanlah proses interpretasi yang ada yaitu 

interpretasi tekstual, intertekstual dan kontekstual. Berangkat dari pemahaman 

interpretasi tersebut maka dapat diketahui kandungan dari hadis ini: secara 

subtantif, Islam tidak mengajarkan paksaan dan Islam mengajarkan untuk 

memilih pilihan yang maslahatnya lebih besar daripada mudharatnya. Adapun 

makna formatif hadis ini menunjukkan bahwa tidak diperbolehkannya pernikahan 

secara paksa bagi perempuan yang memiliki pilihan sendiri, terlepas orang itu 

merupakan orang yang pernah menikah sebelumnya (janda) ataupun seorang 

gadis.Adapun implementasi pada hadis yang dikaji ini bersifat universal yakni 

dalam Islam tidak diperbolehkan memaksakan kehendak kepada orang lain dalam 

menentukan pilihan, salah satunya dalam hal pernikahan. Jangan sampai dengan 

memilih pilihan dari paksaan pihak lain, akhirnya tidak terpenuhi tujuan dari 

pernikahan yang sakinah mawaddah warah}mah}. 
Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana kualitas dan 

kehujjahan hadis terkait nikah paksa, untuk mengetahui kandungan hadis tentang 

nikah paksa serta untuk mengetahui implementasi dari hadis tentang nikah 

paksa. Penulis berharap agar penelitian ini dapat memberikan pemahaman 

terhadap hadis tentang nikah paksa dengan mengetahui apa yang dimaksud 

dengan wali mujbir  sehingga tidak lagi keliru dan salah dalam mengartikannya, 

di mana selama ini pemahaman tentang wali mujbir terkesan memegang kuasa 

pada anaknya hingga dalam masalah penikahan. 

 
Kata Kunci: Hadis, Nikah Paksa, Wali Mujbir.
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Al-Qur’an telah mengatur semuanya, mulai dari perkara yang mudah 

hingga perkara yang terbilang pelik. Allah swt., telah menyampaikan firmannya 

yang di mana termaktub dalam kitab suci sebagai pegangan umat Islam terkait 

segala permasalaan yang ada. Allah telah menyampaikan segala perbuatan dan 

perilaku yang terlarang di dalam Islam, seperti larangan mencuri, berbohong, 

berzina, durhaka kepada kedua orang tua dan lain sebagainya. Selain pelarangan, 

Allah swt juga telah menetapkan perintah apa saja yang wajib dilakukan oleh 

umat beragama Islam. di antara hal-hal yang diperintahkan dalam al-Qur’an, 

salah satunya yaitu perintah untuk menikah sebab menikah merupakan ibadah 

yang jika dilaksanakan dapat menyempurnakan setengah dari Agama Allah. 

Salah satu masalah yang tidak boleh dianggap remeh adalah masalah 

perkawinan/ pernikahan. Seseorang tidak boleh menyepelekan atau bermain-main 

dalam masalah ini, sebab pernikahan merupakan momen sakral yang dilakukan 

sekali seumur hidup. Dikatakan pula bahwa ketika seseorang menikah, maka ia 

telah menyempurnakan setengah dari agamanya. Banyak ayat yang mendasari 

diperintahkannya pernikahan, salah satunya terdapat dalam al-Qur’an surah an-

Nur ayat 32: 

وَْ عِبَادكِ م ْ ْ مِن  وَالصَّالِِِيَنْ مِن ك م ْ َيََمَىْ الْ  وَاللََّّ ْْوَأنَ كِح واْ لِهِْ فَض  ْ مِن  اللََّّْ  ي ـغ نِهِم ْ ف ـقَرَاءَْ يَك ون واْ ْ إِن  إِمَائِك م ْ
 (32وَاسِعٌْعَلِيمٌْ)

\ 
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Terjemahan: 

Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan 

juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu 

yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi 

kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya dan Allah maha luas 

(pemberiannya), maha mengetahui.1 

Allah menciptakan hubungan antara laki-laki dan perempuan sebagai 

jaminan kelestarian populasi manusia di bumi. Allah telah mengikat perempuan 

dan laki-laki dengan ikatan cinta dan kasih sayang, sehingga dari kecintaan 

mereka itu lahirlah generasi-generasi penerus yang akan memakmurkan bumi. 

Terdapat ayat al-Qur’an yang berbicara tentang kesenangan terhadap pasangan, 

sebagaimana yang terdapat dalam al-Qur‘an surah al-A‘raf ayat 189 berikut: 

ْنَـف سٍْوَاحِدَةٍْوَجَعَلَْمِنـ هَاْزَو جَهَاْليَِس ك نَْإِليَـ هَا  ...ه وَْالَّذِيْخَلَقَك م ْمِن 

Terjemahnya: 

Dialah yang menciptakan kamu dari jiwa yang satu (Adam) dan 

daripadanya dia menciptakan pasangannya, agar dia merasa senang 

kepadanya.2 

Dari ayat di atas dapat dilihat bahwa pasangan adalah ia yang dapat 

membuat kita menjadi bahagia. Pernikahan merupakan suatu jalan yang sangat 

mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan serta saling 

mengenal antara satu sama lain, sehingga mudah membuka jalan untuk saling 

menolong. Juga penikahan terdapat di dalamnya suatu perjanjian suci yang kuat 

lagi kokoh untuk hidup besama serta berkomitmen untuk menjaga keutuhan 

 

1Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an & Terjemahnya (Cet. I; Jakarta: PT. 

Adi aksara Abadi Indonesia, 2011), h. 354. 

2Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an & Terjemahnya, h. 175. 
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keluarganya yang di dalamnya terdapat sikap saling mengasihi, santun 

menyantuni, damai, tentram lagi bahagia.3 

Berbicara terkait pernikahan, pernikahan merupakan naluri atau keinginan 

yang juga merupakan suatu kewajiban bagi umat Islam. Pernikahan merupakan 

ikatan lahir serta ikatan batin antara suami dan isteri, maka dalam sebuah 

pernikahan haruslah ada kerelaan antara keduanya. Islam telah mengajarkan 

sebuah konsep atau menetapkan sebuah aturan dalam melaksanakan pernikahan 

yang baik, yaitu di antaranya pernikahan diadakan atau dapat dilangsungkan 

apabila mendapat persetujuan dari kedua calon mempelai dan tidak adanya 

paksaan atas mereka dalam melangsungkan pernikahan. 

Melalui pernikahan akan melahirkan berbagai konsekuensi, maka dari itu 

dibuatlah aturan serta prosedur dengan tujuan menghindari kemungkinan-

kemungkinan yang buruk (negatif) yang merugikan dan yang paling dirugikan 

dalam hal ini adalah pribadi kedua mempelai itu sendiri. Di negara Indonesia, 

segala bentuk prosedur dan aturan dihadirkan bagi masyarakat Islam, 

sebagaimana dalam Islam telah mengatur bagaimana suatu pernikahan yang baik 

hingga berdampak pada kehidupan suami dan istri dalam membentuk keluarga 

yang saki<nah mawaddah warah}mah. Maka dari itu Islam memberikan hak bagi 

kedua calon untuk memilih. Bagi laki-laki diperbolehkan memilih apakah ia 

menerima pasangan yang akan dinikahinya ataukah menolak karena tidak 

menyukainya. Tak hanya laki-laki, wanita pun memiliki hak dalam memilih 

calon yang akan menjadi pendampingnya. Antara laki-laki dan perempuan boleh 

memilih calon mereka masing-masing walaupun masih dalam perwalian.4 

 

3Is Addurofiq, “Praktek Kawin Paksa Dan Faktor Penyebabnya”, Skripsi (Malang: Fak. 

Syari‘ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010), h. 2. 

4Is Addurofiq, “Praktek Kawin Paksa Dan Faktor Penyebabnya”, h. 2. 
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Tidak hanya kaum lelaki yang memiliki tolak ukur dalam menentukan 

serta memilih pasangan yang baik untuknya, sebagai perempuan tentunya 

memiliki tolak ukur tersendiri. Tolak ukur dalam memilih seseorang (yaitu 

perempuan dalam memilih pasangannya) adalah karena Agama. 

Dalam pandangan Islam perkawinan itu bukanlah hanya urusan perdata 

semata, bukan pula sekedar urusan keluarga dan masalah budaya, tetapi masalah 

dan peristiwa agama. Oleh karena itu perkawinan itu dilakukan untuk memenuhi 

sunnah Allah dan sunnah Nabi. Dan dilaksanakan sesuai dengan petunjuk Allah 

dan Nabi.5 

Nikah adalah benteng yang melindungi seorang hamba dari terjerumus ke 

dalam zina yang merupakan salah satu dosa besar. Allah telah memperingatkan 

agar waspada terhadap zina dan kerugian yang ditimbulkannya.6 Di  samping 

untuk menghindari terjadinya hal-hal buruk berupa perzinahan, pernikahan juga 

merupakan bentuk ibadah seorang hamba kepada Allah swt. kebahagiaan yang 

dirasakan akan berbeda sebelum menikah dalam arti kebahagiaan yang 

dikaruniakan oleh Allah akan berlipat ganda setelah pernikahan, apapun yang 

dilakukan mendapatkan pahala, rezeki bertambah, termasuk apabila seorang istri 

menatap pasangannya (suami) ataupun sebaliknya suami menatap pasangannya 

(istri) dan pasangannya itu merasa senang maka hal itu bernilai ibadah di sisi 

Allah. 

Al-Qur’an sendiri membahas soal pernikahan secara terperinci dalam 

banyak ayat. Kurang lebih 104 ayat, baik dengan menggunakan kosa kata nikah 

yang diketahu terulang sebanyak 23 kali serta kata zauwj yang ditemukan di 

 

5Luluk Devila Fitri Andreani, “Kawin Paksa Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi 

Kasus di Kecamatan Sekampung Lampung Timur)”, Skripsi (Metro: Fak. Syariah  dan Hukum 

IAIN Metro, 2018), h. 3. 

6Majid bin Mansur bin Sayyid asy-Syuri, Mahkota Pengantin (Cet. XXVIII; Jakarta: 

Pustaka at-Tazkia, 2020), h. 16. 
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dalam al-Qur’an terulang sebanyak 80 kali. Kajian mendalam terhadap 

keseluruhan ayat perkawinan tersebut menyimpulkan lima prinsip, yaitu: prinsip 

monogami, prinsip saling melengkapi yaitu menyempurnakan dan melindungi, 

prinsip mawaddah wa rah}mah, pergaulan dengan sopan santun, prinsip memilih 

jodoh.7 

 Memilih jodoh yang merupakan salah satu di antara prinsip perkawinan 

sering kali tidak selaras dengan hak ijbar yang dimiliki oleh walinya. Hak ijbar 

sering dipahami sebagai hak seorang wali mujbir  untuk memaksakan perkawinan 

anaknya.8 Hal inilah yang menjadikan sorotan bahwa dalam Islam hak perempuan 

dalam menentukan pasangan dilimpahakan sepenuhnya kepada orang tuanya dan 

sama sekali tidak memiliki hak bersuara untuk menentukan sendiri pilihannya. 

Wacana yang berkembang sampai saat ini bahwa wali mujbir adalah pemaksaan 

dalam pernikahan yang dilakukan oleh orang tua kepada anaknya yang dimana 

orang tua yang bertindak dalam menentukan jodoh bagi anaknya atau yang biasa 

dikenal dengan istilah “kawin paksa”.9 

 Terjadinya praktek nikah paksa ini dikarenakan para orang tua 

beranggapan bahwa anaknya masih sangat muda dan dianggap belum mampu 

menentukan pilihan yang baik dan tepat untuk dirinya sendiri. Perkawinan yang 

dipaksa oleh wali mujbir yaitu ayah dari si anak merupakan sebuah perkawinan 

yang bukan dari kemauan anak atau pernikahan yang terjadi sebab adanya 

desakan dari sang mujbir. Pernikahan yang demikian bisa berakibat fatal dengan 

 

7Arini Robbi Izzati, “Kuasa Hak Ijbar Terhadap Anak Perempuan Perspektif Fiqh dan 

Ham”, h. 241. 

8Muhammad Bashori S.R, “Pembatalan Perkawinan Karena Kawin Paksa (analisis 

Putusan Hakim Agama Wonosobo Perkara Nomor: 1175/Pdt.G/2011/PA.Wsb)”, Skripsi 

(Semarang: Fak. Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, 2017), h. 30 

9Arini Robbi Izzati, “Kuasa Hak Ijbar Terhadap Anak Perempuan Perspektif Fiqh dan 

Ham”, al-Mawarid 9, no. 2 (2011): h. 242. 
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tidak tercapainya keharmonisan di dalam membina rumah tangga serta tak jarang 

berujung kepada perceraian10. 

Mengutip data dari laman web Kumparan yang memperlihatkan data 

terkait berbagai faktor yang menjadi penyebab dari tingginya kasus perceraian 

yang ada di daerah Jawa Timur selain dari perzinahan, pindah agama dan 

perjudian maka didapati pula bahwa kawin paksa merupakan salah satu di antara 

beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian.11 

Tercatat bahwa ada 13 kategori faktor penyebab terjadinya perceraian 

yaitu poligami tidak sehat, krisis akhlak, cemburu, nikah paksa, ekonomi, tidak 

ada tanggung jawab, pernikahan di bawah umur, kekerasan dalam rumah tangga 

(KDRT), dihukum, cacat biologis, politik, perselingkuhan dan tidak adanya 

keharmonisan.12 

Masih dalam pengamatan terkait data-data tentang kasus perceraian. 

Mengutip dari laman KaltimKece (Keren Cerdas), seorang panitera dari 

pengadilan agama mengatakan bahwa terjadi peningkatan kasus perceraian di 

tahun 2019 dari tahun sebelumnya. Melihat data yang ada, maka diketahui bahwa 

praktik nikah paksa ini masih saja terjadi dikalangan masyarakat dan ironisnya 

akibat pernikahan secara paksa menjadi salah satu faktor yang melatar belakangi 

perceraian. Walaupun dari data di atas mengungkapkan bahwa perceraian akibat 

nikah paksa terbilang kecil namun bukan berarti hal ini bisa disepelekan.13  

 

10Agus Mahfudin dan Siti Musyarrofah, “ Dampak Kawin Paksa Terhadap Keharmonisan 

Keluarga”, Jurnal Hukum Keluarga Islam 4, no. 1 (2019): h. 76. 

11Sabar Artiyono, Kami Membaningkan Jumlah Pernikahan dan Perceraian di Indonesia, 

Kumparan (28 November 2019). https://kumparan.com/kumparannews/kami-membandingkan-

jumlah-pernikahan-dan-perceraian-di-Indonesia-1sKM5fAHafr (19 September 2020). 

12Amilatun Nihriroh, “Kawin Paksa Sebagai Faktor Penyebab Perceraian Di Pengadilan 

Agama Demak Tahun 2016”, Skripsi (Semarang: Fak. Agama Islam Universitas Islam Sultan 

Agung, 2018), h. 7 

13Arditya Abdul Aziz, Perceraian Suami-Istri Melejit pada 2019, 2.208 Perkara Tahun 

Ini idominasi faktor Ekonomi (12 Desember 2019). https://kaltimkece.id/warta/terkini/perceraian-

https://kumparan.com/kumparannews/kami-membandingkan-jumlah-pernikahan-dan-perceraian-di-Indonesia-1sKM5fAHafr%20(19
https://kumparan.com/kumparannews/kami-membandingkan-jumlah-pernikahan-dan-perceraian-di-Indonesia-1sKM5fAHafr%20(19
https://kaltimkece.id/warta/terkini/perceraian-suami-istri-melejit-pada-2019-2208-perkara-tahun-ini-didominasi-faktor-ekonomi%20(21
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Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan  rumah tangga yang 

sakinah, mawaddah, dan rahmah. Oleh karena itu Islam sangat tidak menyukai 

perceraian. Secara moral perceraian adalah sebuah pengingkaran. Akan tetapi 

disadari bahwa tidak mungkin perceraian sama sekali dihindari dalam kehidupan 

yang nisbi ini, karena itu alasan yang sangat khusus, Islam terpaksa menerima 

kemungkinan terjadinya perceraian.14 

 Kasus perjodohan orang tua kepada anaknya sampai saat ini masih kerap 

terjadi dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Tak jarang bagi orang tua yang 

menikahkan anaknya atas pilihan mereka sendiri dengan harapan keluarga sang 

anak kedepannya akan bahagia malah sebaliknya justru berakhir dengan 

penyiksaan fisik maupun batin. Efeknya kehidupan rumah tangga tidak akan 

bertahan lama.15  

Orang tua kerap kali menjodohkan anaknya kepada seseorang yang 

diangapnya baik, padahal apa yang orang tua anggap baik belum tentu cocok dan 

baik untuk anaknya. Kehadiran orang tua sebagai wali mujbir tidaklah boleh 

semena-mena dalam menentukan masa depan anaknya dalam hal pemilihan jodoh 

yang sepenuhnya dipegang oleh wali mujbir sebab yang akan menanggung resiko 

dan beban dalam menjalankan kehidupan berkeluarga adalah sang anak. 

 Mayoritas ulama berpandangan bahwa seorang perempuan dewasa, 

dianggap telah memiliki kemampuan untuk melakukan berbagai tindakan yang 

berhubungan dengan transaksi keuangan seperti halnya perdagangan dan lain 

sebagainya. Maka dari itu sangatlah logis jika seorang wanita juga dapat 

 
suami-istri-melejit-pada-2019-2208-perkara-tahun-ini-didominasi-faktor-ekonomi (21 September 

2020). 

14Rustan Dahar Karnadi Apollo Harahap “Kelestarian Laki-laki dan Perempuan dalam 

Hukum Perkawinan Islam”, Sawwa 8, no. 2 (2013): h. 379. 

15Muhammad Kudhori, “Hak Perempuan Dalam Memilih Suami”, Jurnal al-Ihkam 1, vol. 

1 (2017), h. 66. 

https://kaltimkece.id/warta/terkini/perceraian-suami-istri-melejit-pada-2019-2208-perkara-tahun-ini-didominasi-faktor-ekonomi%20(21
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melakukan berbagai tindakan terkait urusan pribadinya, salah satunya dalam hal 

memilih pasangan hidup.16 

 Baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak yang sama dalam 

memilih pendampingnya demi keharmonisan, ketenangan, ketentraman, 

kebahagiaan di dalam kehidupan berkeluarga mereka. Karena itu ajaran Islam 

memberikan tuntunan dalam menentukan pilihan. Kebebasan dalam menentukan 

pasangan telah ditegaskan di dalam Islam melalui pernyataan rasulullah sendiri 

yaitu ketika datang seseorang yang mengadukan bahwa ayahnya telah 

menikahkannya dengan seseorang pilihan ayahnya yang tidak ia senangi, maka 

rasul memutuskan agar keputusan di  kembalikan kepada anak itu.17 Adapun 

hadis yang penulis akan kaji adalah sebagai berikut: 

حْمَنِ، وَمُ  نِ بْنِ الْقاَسِِِ، عَنْ آبَِيهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّ حْمَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّ ، عَنْ مَالٍِِ ثنَاَ الْقَعْنَبُِِّ ابنََْْ يزَيِدَ  حَدَّ عٍ  ، عَنْ جَمِّ َّيِْْ الَْنصَْاريِ

 ِ اللَّّ رَسُولَ  فجََاءَتْ  ذَلَِِ  فكََرهَِتْ  ثيَِّب   وَهَِِ  جَََا  زَوَّ آَبَاهَا  »آنََّ  َّةِ،  الَْنصَْاريِ خِذَامٍ  بِنتِْ  َ  خَنسَْاءَ  وَسَلمَّ علَيَْهِ  اُلله  صَلىَّ   

 18فذََكَرَتْ ذَلَِِ لَهُ فرََدَّ نِكََحَََا«

Artinya: 

Al-Qa'nabi telah menceritakan kepada kami, dari Malik, dari 

Abdurrahman bin Al Qasim, dari ayahnya dari Abdurrahman dan 

Mujammi', keduanya adalah anak Yazid Al Anshari dari Khansa` binti 

Khidzam Al Anshariyyah, bahwa ayahnya telah menikahkannya 

sementara ia adalah seorang janda, kemudian ia tidak menyukai hal 

tersebut, lalu datang kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan 

menceritakan hal tersebut kepada beliau. Maka beliau menolak 

pernikahannya. 

 

 

16Abu Bakar, “Kawin Paksa (Problem Kewenangan Wali dan Hak Perempuan dalam 

Menentukan Jodoh)”, al-Ihkam 5. No. 1 (2010), h. 83. 

17Abu Bakar, “Kawin Paksa (Problem Kewenangan Wali dan Hak Perempuan dalam 

Menentukan Jodoh)”, h. 91. 

18Abu> Da>wud Sulaima>n bin al-‘Asy’as al-Sijista>n, Sunan Abi< Da>wud, Juz II, (T.c: 

Bairu>t; al-Makta>bah al-‘As}riyah, T.th), h. 400. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang telah disampaikan di atas, 

maka peneliti menyusun beberapa rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana Kualitas dan Kehujjahan Hadis Tentang Nikah Paksa ? 

2. Bagaimana Kandungan Hadis Nikah paksa Khansa’ Binti Khadzam Al-

Anshari? 

3. Bagaimana Implementasi Terhadap Hadis Nikah Paksa ? 

C. Pengertian Judul 

Skripsi ini berjudul Nikah Paksa Perspektif Hadis (Studi Kasus Khansa’ 

binti Khadzam al-Anshari) untuk mengindari kekeliruan dalam memahami serta 

memaknai judul di atas, maka penulis akan memberikan pengertian sebagai 

berikut: 

1. Nikah paksa 

kata nikah dalam KBBI adalah ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan 

sesuatu dengan ketentuan hukum dan ajaran agama. Adapun kata paksa yang 

ditemukan dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) berarti mengerjakan 

sesuatu yang diharuskan walaupun tidak mau. 

Nikah paksa yang dimaksudkan dalam skripsi ini adalah melangsungkan 

atau mengadakan suatu pernikahan yang di mana diketahui bahwa pernikahan itu 

terjadi bukan karena kehendak serta keinginan kedua belah pihak (calon 

mempelai) melainkan paksaan yang mendorong keduanya secara terpaksa 

melangsungkan pernikahan. 

2. Perspektif Hadis 
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 Kata perspektif dalam bahasa Indonesia adalah cara melukiskan suatu 

benda dan bermakna sudut pandang.19 Sedangkan dalam KBBI kata perspektif 

memiliki dua arti: pertama, cara melukiskan suatu benda pada permukaan 

mendatar sebagaimana yang terlihat oleh mata. Kedua, diartikan dengan sudut 

pandang atau pandangan. 

 Kata  hadis secara bahasa berarti الجديد (yang baru), القريب (yang dekat), 

 Sedangkan hadis secara terminologi, para ulama berbeda .(berita atau kabar) الخبر

pendapat namun perbedaan itu tetap dengan makna yang sama yaitu segala 

sesuatu yang bersumber dari Rasul saw., baik itu berupa perkataan, perbuatan 

maupun ketetapan dan sifat-sifat beliau.  

D. Kajian Pustaka 

 Dari pencarian yang telah dilakukan peneliti, maka ditemukan beberapa 

literatur, buku dan jurnal yang berhubungan dengan penelitian tentang Nikah 

paksa perspektif hadis, adapun literatur yang terkait: 

1. Jurnal yang berjudul “Hak Perempuan dalam Memilih Suami (Tela‘ah Hadis 

Ijba>r Wali)”. Jurnal ini menjelaskan bahwa perempuan memiliki hak 

sepenuhnya dalam memilih calon atau pria yang diinginkannya. 

2. Tesis yang berjudul “Hak Ijbar Wali dan Persetujuan Perempuan dalam 

Perspektif Hukm Islam dan Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974” 

yang ditulis oleh Fithri Mehdini Addienigrum. Tesis ini membahas mengenai 

tugas dan kewenangan orang tua atau wali sebagai penentu keabsahan suatu 

perkawinan yang dimana telah diatur dalam perundang-undangan. 

 

19 Happy El Rais, Kamus Ilmiah Populer, (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), h. 

486. 
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3. Jurnal “Dampak Kawin Paksa Terhadap Keharmonisan Keluarga” yang 

ditulis oleh Agus Mahfudin. Jurnal ini berisikan tentang tidak dibolehkannya 

seorang wali mujbir bersikap semena-mena dalam menentukan pilihan 

anaknya sebab jika kedua mempelai tidak cocok namun dipaksakan untuk 

menikah, maka akan berdampak pada rumah tangganya yaitu ketidak 

harmonisnya hubungan keluarga anaknya. 

4. Buku “300 Dosa yang Diremehkan Wanita” karangan Syaikh Nada Abu 

Ahmad. Buku ini menjelaskan berbagai macam penyimpangan, di antaranya 

tentang pernikahan dan rumah tangga. Terdapat subbab bahasan di dalamnya 

yang menjelaskan bahwa seorang wanita harus cermat memilih pasangan 

serta membutuhkan kecermatan dari wali dalam memilih calon yang baik 

untuk anaknya. 

5. Jurnal “Kawin Paksa (Problem Kewenangan Wali dan Hak Perempuan 

Dalam Penentuan Jodoh)” yang ditulis oleh Abu Bakar dengan judul . Jurnal 

ini membahas tentang kawin paksa dalam lintasan literatur hukum Islam 

yaitu al-Qur’an dan Hadis. 

6. Skripsi “Perkawinan Paksa Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam” 

yang ditulis oleh Ida Rahmawati. Di dalam skripsi ini mengulas tentang 

menikahkan secara paksa yang dilakukan oleh wali mujbir dengan perspektif 

hukum Islam dan HAM. 

 Dari berbagai literatur kepustakaan yang telah peneliti cantumkan di 

atas akan cukup berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan, dikarenakan 

dalam penelitian ini akan membahas secara spesifik pada hadis Nabi yang 

merujuk kepada sebuah kasus hadis yaitu pernikahan paksa yang menimpa 

khansa’ binti Khadzam al-Ans}hari<. 
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E. Metodologi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian yang dilakukan ini adalah penelitian kepustakaan 

(library research) di mana hanya menggunakan data-data yang sifatnya kualitatif. 

Dalam penelitian ini, penulis mengacu pada penelitian yang berusaha 

mendeskripsikan bentuk pengamalan yang berangkat dari hasil pemahaman atas 

sebuah hadis Nabi saw. 

2. Metode Pendekatan 

a. Pendekatan ilmu hadis 

 Menggunakan analisis ilmu hadis dengan maksud untuk menentukan 

validitas hadis serta keotentikannya atau singkatnya untuk menguji tingkat 

keshahihan hadis yang diukur berdasarkan kritikan para ulama yaitu terkait 

ketersambungan sanad, periwayatnya bersifat adl20 dan dha>bit21, serta terhindar 

dari sya>s  dan illah22. 

b. Pendekatan Sosiologis 

 

20 Adl dalam hal ini artinya setiap perawi harus muslim, bakigh, berakal, tidak fasik dan 

tidak buruk atau tidak tercela tingkah lakunya.  Lihat, Mahmud ath-Thahhan, Dasar-dasar Ilmu 

Hadits (Cet. V; Jakarta: Ummul Qura, 2016), h. 44. 

21 Dha>bit  pada periwayatan yaitu setiap rawi harus sempurna daya ingatnya, baik 

ingatan dalam benak maupun tulisan. Lihat, Mahmud Thahan, Ilmu Hadits Praktis, (Cet. I; 

Bogor: Haramain, 1985), h. 39. 

22 Sya>s artinya hadis tersebut tidak menyalahi riwayat dari rawi yang lebih tsiqah 

daripadanya. Sedangkan arti illah dalam suatu hadis ialah sesuatu yang sifatnya samar-samar atau 

tersembunyi yang dapat menyebabkan lemahnya hadis tersebut meski secara sepintas hadis itu 

seperti hadis shahih. Lihat, Nawir Yuslem, Ulumul Hadis, (Cet. I; Jakarta: PT. Mutiara Sumber 

Widya, 2001), h. 221. 
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 Dalam bukunya Sociology: An Introduction (1977), Reece McGee 

merumuskan tiga pengertian sosiologi. Pertama, Sosiologi dijelaskan sebagai 

studi tentang kelompok-kelompok manusia dan pengaruh pengaruh mereka 

terhadap perilaku individual. Kedua, Sosiologi dijelaskan sebagai studi tentang 

tatanan sosial dan perubahan sosial. Ketiga, Sosiologi dijelaskan sebagai 

pencarian sebab-sebab sosial dari hal-hal, cara-cara di mana fenomena sosial 

mempengaruhi perilaku manusia.23 

 Sosiologi adalah ilmu yang mengkaji tentang perilaku manusia yang 

selalu dilihat dalam kaitannya dengan struktur-struktur kemasyarakatan  dan 

kebudayaan yang dimiliki, dibagi dan ditinjau bersama. Sosiologi adalah ilmu 

yang mempelajari interaksi sosial, menelusuri asal-usul pertumbuhannya, 

menganalisis pengaruh kegiatan kelompok terhadap anggotanya, perilaku sosial 

manusia dengan meneliti kelompok yang dibangunnya, meliputi masyarakat, 

keluarga, suku bangsa, komunitas dan pemerintahan, organisasi sosial, politik, 

agama, bisnin dll.24 

 Pendekatan sosiologi ini penulis gunakan agar sekiranya mengetahui 

bagaimana pandangan masyarakat terkait permasalahan kawin paksa. Dan 

bagaimana kemudian dampak sosial yang akan di alami oleh orang yang 

bersangkutan (mengalami nikah paksa). 

c. Pendekatan Psikologi 

 Istilah Psikologi secara bahasa berasal dari bahasa Yunani Psyche yang 

berarti jiwa, dan Logos berarti ilmu pengetahuan. Dengan demikian secara 

harfiah Psikologi adalah ilmu jiwa atau dengan pengertian lain adalah ilmu yang 

 

23 Rafael Rga Maran, Pengantar Sosiologi Politik Suatu Pemikiran dan Penerapan  (Cet. 

II; Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2007), h. 14-15. 

24 Zulfi Mubarak, Sosiologi Agama (Cet. I; Malang: UIN Maliki Press, 2010), h. 5. 
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mempelajari gejala-gejala kejiwaan. Terdapat banyak pendefinisian terkait 

Psikologi menurut berbagai ahli, berdasarkan berbagai definisi ada dapat 

disimpulkan bahwa Psikologi adalah ilmu pengetahuan tentang psikis dan 

tingkah laku manusia. 

 Psikis atau jiwa adalah sesuatu yang abstrak yang tidak bisa diamati. 

Hal yang bisa diamati adalah perwujudan jiwa atau psikis itu dalam bentuk 

tingkah laku. Contoh psikis dalam bentuk perasaan sedih terwujud dalam 

perilaku menangis. Jadi tingkah laku yang bisa diamati adalah menangis. 

Berdasarkan contoh tersebut dalam konteks tertentu tatkala dikatakan “tingkah 

laku” juga bermakna perwujudan psikis seperti murung, cemas dan takut.25 

Pendekatan psikologi ini penulis gunakan untuk mengetahui kondisi 

orang yang mengalami nikah paksa, baik itu dari segi kesehatan fisik maupun 

kesehatan psikis. Singkatnya pendekatan psikologi ini digunakan untuk 

mengetahui dampak psikologis dari suatu pernikahan paksa. 

3. Sumber Data 

Sumber data pada penelitian mencakup data primer dan data sekunder. 

Data primer yaitu hadis-hadis tentang “Nikah Paksa” dengan menelusuri kitab-

kitab hadis standar yakni al-kutub al-tis’ah, serta buku-buku yang mengulas 

terkait dengan pembahasan dalam penelitian ini. Data sekunder yaitu berupa data 

tambahan yang digunakan untuk mendukung dan melengkapi pembahasan dalam 

penelitian ini, di antaranya yaitu buku-buku ilmu hadis, ayat-ayat al-Qur’an, 

kitab-kitab fiqih, syarah hadis, berbagai artikel maupun jurnal yang berkaitan 

dengan penelitian yang dilakukan ini. 

4. Metode Pengumpulan Data 

 

25 Zulfan Saam dan Sri Wahyuni, Psikologi Keperawatan (Cet. IV; Jakarta: Rajawali 

Press, 2017), h. 1-3. 
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Dalam melacak hadis yang menjadi penelitian dari pembahasan ini, 

pmaka peneliti mengunakan metode takhrij al-h}adi<s},26 di mana mayoritas ulama 

hadis membagi metode takhrij al-h}adi<s} menjadi lima metode, yaitu: 

a. Metode takhrij menurut lafal pertama. yaitu suatu metode pelacakan hadis 

yang dilakukan berdasarkan pada lafal pertama pada matan hadis sesuai 

dengan urutan huruf-huruf hijaiyah. 

b. Metode takhrij menurut lafal-lafal matan hadis. yaitu suatu metode pelacakan 

hadis berlandaskan pada kata-kata yang terdapat dalam matan hadis, baik itu 

berupa kata kerja maupun kata benda. 

c. Metode takhrij menurut rawi pertama (sanad terakhir). yaitu suatu metode 

pelacakan hadis yang dilakukan untuk menemukan hadis-hadis yang 

diriwayatkan oleh rawi (dalam hal ini sahabat) yang diteliti. Metode ini 

dikhususkan apabila telah diketahui nama dari sahabat yang meriwayatkan 

hadis. 

d. Metode takhrij menurut tema hadis. Metode ini dikhususkan apabila telah 

diketahui tema dari hadis yang diangkat. 

e. Metode takhrij berdasarkan status hadis. 

Dalam penelitian ini, peneliti tidak menggunakan keseluruhan dari 

metode pelacakan hadis yang ada melainkan hanya menggunakan salah satu 

metode yaitu metode lafal-lafal matan hadis.  

5. Metode Pengolahan dan Analisis Data 

 

26 Takhrij al-hadi>s adalah penelusuran atau pencarian hadis pada berbagai kitab sebagai 

sumber asli dari hadis yang bersangkutan, yang di dalam sumber itu dikemukakan secara lengkap 

matan dan sanad hadis yang bersangkutan. Lihat, M. Syuhudi Ismail, Metodologi Penelitian 

Hadis Nabi, (Cet. X; Bandung: Angkasa, 1994), h. 43. 
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Data yang dianalisis dalam penelitian ini adalah kualitas matan pada 

sebuah hadis. Metode yang digunakan penulis pada pengolahan data penelitian 

ini yaitu analisis kualitatif dengan menggunakan metode deduktif yakni suatu 

cara pengolahan data yang dimulai dari hal-hal yang bersifat umum kemudian di 

akhir menyimpulkannya secara khusus. 

Dalam usaha menganalisis data tersebut maka digunakanlah metode kritik 

matan. Selain daripada itu, interpretasi terhadap sebuah matan hadis juga 

digunakan sebagai upaya memahami serta mengungkapkan maksud yang 

dikehendaki oleh suatu lafal hadis dan ungkapan dalam bentuk klausa. Dapat 

dilihat, analisis data dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Data yang diperoleh melalui takhrij al-h}adi<s} kemudian akan diidentifikasi dan 

diklasifikasi. 

b. Selanjutnya, akan dilakukan I’tiba>r untuk menentukan apakah hadis yang 

diteliti memiliki Syahid (penguat dari kalangan sahabat) dan Muta>bi’ 

(penguat dari kalangan tabi‘i<n) lalu melengkapinya dengan skema hadis. 

c. Melakukan kritis terhadap hadis yaitu kritik sanad (naqd al-sanad) dan kritik 

matan (naqd al-matn). 

d. Dari langkah-langkah yang telah dilakukan di atas maka dapat diketahui 

kehujaahan dari hadis yang diteliti apakah s}ah}i<h}, h}asan ataukah dhaif. 

e. Sebagai usaha dalam mengetahui fiqh al-h}adi<s dari matan hadis, maka 

dibutuhkan proses interpretasi sebagai berikut: 

1) Interpretasi tekstual adalah interpretasi atau pemahaman terhadap matan 

hadis berdasarkan teksnya semata, baik yang diriwayatkan secara lafal 

maupun yang diriwayatkan secara makna atau memperhatikan bentuk dan 
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cakupan makna. Teknik interpretasi tekstual cenderung mengabaikan 

pertimbangan latar belakang perisitiwa hadis dan dalil-dalil lainnya.27 

2) Interpretasi intertekstual, yakni teknik pemahaman matan hadis dengan 

memperhatikan sistematika matan yang bersangkutan atau memahami hadis 

dengan memperhatikan hadis-hadis lain maupun al-Qur’an yang memiliki 

makna yang berhubungan.28 

3) Interpretasi kontekstual berarti cara menginterpretasikan atau memahami 

matan hadis dengan memperhatikan asbab al-wurud al-hadis (konteks di 

masa Rasul, pelaku sejarah, peristiwa sejarah, waktu, tempat, dan bentuk 

peristiwa) dan konteks kekinian.29 

f. Setelah melalui proses interpretasi, maka dapat diketahui kandungan subtantif 

dan formatif dari hadis yang peneliti kaji. 

g. Setelah menemukan kandungan subtantif dan formatif, maka langkah terakhir 

yaitu menyimpulkan bentuk implementasi atau pengamalan dari hadis yang 

peneliti kaji ini. 

F. Tujuan dan Kegunaan 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk Mengetahui Kualitas dan Kehujjahan Hadis Tentang Nikah Paksa. 

b. Untuk Mengetahui Kandungan Hadis Nikah Paksa Khansa’ Binti Khadzam 

Al-Anshari. 

c. Untuk Mengetahui Implementasi Terhadap Hadis Nikah Paksa. 

 

 

27Muhammad Asriadi “Metode Pemahaman Hadis”, 16, no. 1 (2017): h. 316. 

28Arifuddin Ahmad, Metodologi Pemahaman Hadis Kajian Ilmu Ma’a>ni> al-H{adi>s\, 

(Cet.II; Makassar: Alauddin University Press, 2013), h. 86 

29Arifuddin Ahmad, Metodologi Pemahaman Hadis; Kajian Ilmu Ma’a>ni> al-Hadi>s h. 113. 
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2. Kegunaan 

a. Diharapkan dapat memperluas wawasan keilmuan bagi peneliti dan pembaca 

serta memberikan sumbangan pemikiran dalam upaya menggali ajaran Islam 

berdasar kepada al-Qur’an dan as-Sunnah. 

b. Memberikan pengetahuan pada aspek pemahaman hadis terutama yang terkait 

dengan Nikah Paksa sehingga dapat diterapkan ditengah-tengah kehidupan 

masyarakat.
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BAB II  

TINJAUAN TEORITIS TENTANG HADIS NIKAH PAKSA 

A. Nikah Paksa 

Kata nikah berasal dari bahasa Arab yaitu  nikahan. Istilah per30  نكاحا  

dalam fiqhi menggunakan kata nikah atau zawwaj, sedangkan dalam istilah 

Indonesia menggunakan istilah kawin atau perkawinan. Dijelaskan dalam hukum 

Islam bahwa pernikahan atau perkawinan merupakan akad yang kuat untuk 

mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah suatu ibadah.31 Adapun 

Arti kata paksa dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) yaitu mengerjakan 

sesuatu yang harus dilakukan walaupun tidak mau, dengan cara memaksa.32 

Pernikahan itu terjadi melalui sebuah proses yaitu antara kedua belah 

pihak harus saling menyukai dan keduanya merasa akan mampu untuk hidup 

bersama dalam menempuh bahtera rumah tangga. Namun demikian, pernikahan 

sendiri memiliki syarat-syarat dan rukun yang telah ditetapkan baik dalam al-

Qur’an maupun hadis.33 

Dalam buku Fiqih Wanita, Yusuf Qardhawi mengatakan bahwa 

persetujuan wanita terhadap lamaran seseorang adalah syarat terlaksananya suatu 

pernikahan. Tidak diperbolehkan memaksa wanita menikah dengan orang yang 

 
30Ahmad Warson Munawir, al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia (Cet. XIV; Surabaya: 

Pustaka Progressif, 1997), h. 1461. 
31Wahyu Wibisana, “Pernikahan dalam Islam”, Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta’lim 

14, no. 2 (2016), h. 186. 

32Nuraida, “Kawin Paksa Sebagai Alasan Terjadinya Perceraian (Analisis Putusan PA 

Tanggerang Perkara Nomor 940/Pdt.G/ 2009/PA.Tng)”, Skripsi (Fak. Syariah dan Hukum Uin 

Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010), h. 32. 

33Miftakhul Khoiri, “Konsep Wali Mujbir Dalam Perkawinan Menurut Pandangan Kh. 

Husein Muhammad”, Skripsi (Salatiga: Fak. Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 

2020), h. 4 
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tidak disukainya. Nabi saw sendiri tidak membenarkan pernikahan karena 

paksaan.34 

Syariat menilai bahwa akad nikah yang dilaksanakan tanpa adanya 

permintaan izin kepada yang bersangkutan maka akadnya dianggap tidak sah. 

Karena perempuan yang dinikahkan secara paksa memiliki hak menuntut 

pembatalan pernikahan atas perlakuan dzalim walinya karena ia telah dinikahkan 

secara paksa.35 

Tidak diperbolehkan bagi seorang wali untuk mengahalangi atau 

melarang anak perempuannya untuk menikahi orang yang disukainya, jika 

memang orang yang disukai perempuan tersebut mampu dan bertanggung 

jawab.36  

1. Konsep wali mujbir 

Kata wali secara bahasa berarti penguasa, pelindung atau penolong. Wali 

mujbir adalah wali nasab yang memiliki kuasa atau yang berhak memaksa untuk 

menikahkan putrinya sebagai calon mempelai perempuan walaupun ia belum 

meminta izin kepadanya.37 

Ahmad Rasyid mengutip pendapat dari Wahbah az-Zuhaili yang 

mengatakan bahwa wali dalam istilah fikih adalah orang yang memiliki kuasa 

untuk mengatur tanpa izin orang lain. berdasarkan dari definisi tersebut terdapat 

makna bahwa seorang wali merupakan seseorang yang memiliki hak untuk 

 

34Yusuf Qardhawi, Fiqih Wanita (Cet. VIII; Bandung: Jabal, 2009), h. 58. 

35Syaikh Sulaiman bin Ahmad bin Yahya al-Faifi, Kitab Fiqh Sunnah, terje. Achman 

Zaeni Dachlan, Ringkasan Fiqh Sunnah, h. 390-391. 

36Abu Malik Kamal bin Sayid Salim, Fiqhussunnah Linnisa, terje. Achmad Zaeni Dahlan 

dan Sandi Heriana, Ensiklopedia Fiqih Wanita  (Cet. III; Jawa Barat: Pustaka Khazanah Fawa‘id, 

2017), h. 711. 

37Nuraida, “Kawin Paksa Sebagai Alasan Terjadinya Perceraian (Analisis Putusan PA 

Tanggerang Perkara Nomor 940/Pdt.G/ 2009/PA.Tng)”, h. 37. 
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menjadi pelindung dan melakukan perbuatan hukum bagi orang lain.38 Wali 

dihubungkan dengan hukum pernikahan yaitu seorang yang bertindak atas nama 

mempelai perempuan dalam pelaksanaan akad nikah. Adapun pelaksanaan akad 

nikah dilakukan oleh kedua mempelai, yaitu dari pihak laki-laki dilakukan oleh 

dirinya sendiri sedangkan dari pihak wanita diwakilkan oleh walinya. 

Sebagian besar ulama berpendapat, perempuan tidak boleh menikahkan 

dirinya sendiri ataupun perempuan lain. pernikahan yang pihak perempuannya 

menjadi wali untuk dirinya sendiri itu tidak sah, sebab wali merupakan syarat sah 

akad nikah, dan pihak yang mengadakan adalah wali.39 Sedangkan Abu Hanifah 

dan Abu Yusuf berpendapat, perempuan yang berakal dan baligh memiliki hak 

untuk menikahkan dan mengakadkan dirinya sendiri, baik ia masih perawan 

maupun janda. 

Walaupun ada perbedaan pendapat tentang boleh tidaknya seorang 

perempuan menjadi wali, namun pihak wali tetap harus memperhatikan 

pandangan dari pihak perempuan, guna mengetahui kerelaannya sebelum akad 

nikah. Oleh karena itu, syariat melarang memaksa perempuan yang masih 

perawan atau bahkan janda untuk dinikahkan tanpa restu dan kerelaannya. 

Terdapat perbedaan pemikiran terkait kedudukan seorang wali, dalam hal 

ini peran wali nikah tidak hanya terkait dengan masalah keabsahan dalam suatu 

pernikahan. Namun seorang wali nikah diketahui pula bahwasanya ia memiliki 

hak dalam menikahkan seseorang yang berada di bawah perwaliannya serta 

terkait dengan masalah perizinan bagi orang yang akan melakukan pernikahan. 

 

38Ahmad Rasyid, “Pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyyah Tentang Wali Mujbir Dalam 

Pernikahan (Perspektif Hak Asasi Anak)”,  

Jurnal Studi Agama dan Masyarakat 12, no. 2 (2016): h. 126. 

39Syaikh Sulaiman bin Ahmad bin Yahya al-Faifi, Kitab Fiqh Sunnah, terje. Achman 

Zaeni Dachlan, Ringkasan Fiqh Sunnah (Cet. I; Jawa Barat: Senja Media Utama, 2017), h. 390. 
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Terlebih lagi jika seorang wali memaksa untuk menikahkan orang pilihannya 

kepada anaknya atau orang yang berada di bawah perwaliannya untuk menikah 

tanpa keinginan maupun persetujuan dari anak atau orang yang berada di bawah 

perwaliannya itu. Dalam hal ini disebut dengan istilah wali mujbir.40 

Mazhab Syafi’i berpendapat bahwasanya kekuasaan sang wali hendaknya 

bukan untuk menjadi sebuah tindakan memaksa dalam memilihkan pasangan 

kepada putrinya tanpa memperhatikan asas kerelaan dari putrinya terlebih 

dahulu. Adapun pendapat dari Abu Hanifah yang mengatakan bahwa wali tidak 

diperbolehkan memaksakan anaknya yang sudah dewasa untuk menikah dengan 

seseorang, seorang wali wajib memberitahukan kepada anaknya terkait masalah 

pernikahan, jika putrinya mau maka akad akan sah dan jika putrinya menolak 

maka tidak sah pula akadnya.41 

Syaikh Sulaiman menuliskan dalam bukunya “Kitab Fikhi Sunnah” yang 

telah diterjemahkan oleh Achmad Zaeni Dachlan bahwa wali mujbir berlaku bagi 

orang yang tidak memiliki kelayakan, seperti orang gila dan anak kecil yang 

belum baligh dan berakal. (mumayyiz) yang dimaksud wali mujbir adalah wali 

berhak mengadakan pernikahan orang-orang yang berada di bawah perwaliannya 

tanpa menanyakan pendapat mereka terlebih dahulu. Akadnya juga berlaku bagi 

orang yang diwalikan tanpa melihat ridha atau tidaknya.42 

Hak ijbar yang dimiliki oleh wali mujbir semestinya dimaknai sebagai hak 

yang dimiliki orang tua untuk menikahkan anak perempuannya atas dasar 

tanggung jawab atas putrinya. Praktik pelaksanaan ijbar ini mengalami 

 

40Ahmad Rasyid, “Pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyyah Tentang Wali Mujbir Dalam 

Pernikahan (Perspektif Hak Asasi Anak)”, h. 126-127. 

41Nuraida, “Kawin Paksa Sebagai Alasan Terjadinya Perceraian (Analisis Putusan PA 

Tanggerang Perkara Nomor 940/Pdt.G/ 2009/PA.Tng)”, h. 51. 

42Syaikh Sulaiman bin Ahmad bin Yahya al-Faifi, Kitab Fiqh Sunnah, terje. Achman 

Zaeni Dachlan, Ringkasan Fiqh Sunnah, h. 392. 
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penyimpangan hingga timbul asumsi bahwasanya dalam agama Islam setuju 

dengan adanya nikah paksa tersebut. 

2. Faktor Terjadinya Pernikahan Paksa 

Pernikahan paksa ini pada sebagian masyarakat muslim di Indonesia telah 

dikenal bahkan dipraktikkan. Mengutip dari skripsi Is Addurafiq pada 

penelitiannya di Kecamatan Geger tepatnya di Desa Dabung, mendapati bahwa 

pernikahan paksa di daerah tersebut sudah menjadi sebuah hal yang lumrah bagi 

masyarakat dan sudah menjadi tradisi turun temurun. 

Terdapat berbagai faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya suatu 

pernikahan paksa, di antara sebab-sebabnya yaitu; 

a) Tradisi 

Penelitian Agus Mahfudin dan Sitti Musarrofah di Desa Sana-tengah 

Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan, mendapati bahwa yang menjadi faktor 

terjadinya pernikahan paksa adalah salah satunya karena tradisi. Seperti yang 

dikatakan oleh Kepala Desa Sana-tengah bahwa pernikahan seperti ini seringkali 

terjadi di masyarakat. Pernikahan ini terjadi karena ada unsur paksaan; baik itu 

dari orang tua, pihak keluarga mempelai laki-laki bahkan juga datang dari 

masyarakat lingkungan sekitar kepada anak perempuanna. Dengan adanya unsur 

paksaan tersebut maka masyarakat berangapan bahwa hal yang demikian tidak 

termasuk dari bentuk paksaan melainkan sebuah bentuk kewajaran.43 

b) Rasa Khawatir Orang Tua 

Orang tua menikahkan anaknya secara paksa karena didasari berbagai 

alasan, di antaranya: adanya rasa khawatir orang tua jika anaknya mendapat 

pendamping yang tidak bertanggung jawab, mendekatkan kembali hubungan tali 

 

43Agus Mahfudin dan Siti Musyarrofah, “ Dampak Kawin Paksa Terhadap Keharmonisan 

Keluarga”, h. 82-83. 
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persaudaraan yang telah jauh agar kembali dekat,44 orang tua memiliki utang 

yang tidak bisa dilunasinya sehingga anak yang menjadi korban demi melunasi 

utang-utangnya itu. 

Alasan lain dari adanya tradisi pernikahan paksa sendiri dilakukan karena 

kurangnya pengetahuan oran tua terhadap hakikatnya sebuah perkawinan. 

Mereka hanya memiliki pemahaman bahwa menikahkan anaknya merupakan 

sebuah bentuk keharusan yang perlu ia lakukan.45 

c) Utang Budi46 

d) Faktor Ekonomi 

Kemiskinan salah satu yang menjadi alasan terjadinya nikah paksa, 

sehingga orang tua  sesegera mungkin untuk menikahkan sang anak dengan cara 

menjodohkannya dengan pilihannya dengan alasan untuk mengamankan masa 

depan anak perempuan tersebut baik dari segi keuangan maupun sosial. Serta 

yang terpenting dari pernikahan paksa itu bisa mengurangi beban ekonomi orang 

tua. 

e) Faktor Pendidikan 

Dalam beberapa kasus pernikahan paksa, orang tua memandang bahwa setinggi 

apapun sekolah atau jabatan yang dipegang oleh wanita, tetap nantinya setelah 

menikah akan menjadi ibu rumah tangga. Maka dari itu pendidikan yang tinggi 

dianggap tidak begitu penting.47 

B. Kaidah Keshahihan Hadis 

 

44Utluma Ukhia, “Wali Mujbir dalam Pernikahan (Studi Kasus di Desa Puguh Kec. 

Pegandom Kab. Kendal)”, Skripsi (Semarang: Fak. Syari’ah dan Ekonomi Islam IAIN Walisongo 

Semarang, 2013), h. 51. 

45Is Addurofiq, “Praktek Kawin Paksa Dan Faktor Penyebabnya”, h. 54-55. 

46Is Addurofiq, “Praktek Kawin Paksa Dan Faktor Penyebabnya”, h. 56. 

47Agus Mahfudin dan Siti Musyarrofah, “ Dampak Kawin Paksa Terhadap Keharmonisan 

Keluarga”, h. 85. 
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Kaedah kes}ah}i<h}an sanad dan matan hadis adalah ketentuan-ketentuan 

yang dijadikan patokan dalam meneliti suatu  hadis untuk menetapkan s}ah}i<h 

tidaknya suatu hadis. Adapun beberapa perspektif ulama hadis tentang kaedah 

kes}ah}i<h}an hadis seperti Ali Mustafa Ya’qub, Syuhudi Ismail, Hasbi As-Shiddieqy 

dan Ibnu al-Shalah, yaitu sebagai berikut: 

1. Ali Mustafa Ya’qub 

Di tengah-tengah masyarakat Indonesia banyak permasalahan terkait 

hadis. Sebagai seorang pakar dalam bidang Ilmu Hadis, Ali Mustafa Ya’qub 

berupaya untuk merespon permasalahn yang muncul ditengan masyarakat dengan 

memberikan verifikasi mana yang hadis dan mana yang bukan hadis.48 

Kemudian langkah yang dilakukannya adalah dengan meneliti kes}ah}i<han 

sebuah hadis. Terkait studi sanad, Ali Mustafa Ya’qub tetap mempertahankan 

ijtihad para ulama hadis terdahulu. Shofaussamawati menuliskan dalam jurnalnya 

bahwa di antara kriteria yang dipakai Ali Mustafa Ya’qub untuk menghasilkan 

kesimpulan apakah sebuah hadis s}ah}i<h atau d}a‘if  dari segi sanad adalah: 

pertama, sanad hadis bersambung dari periwayat terakhir yang membukukan 

hadis sampai ke nabi. Kedua, para periwayat hadis harus tsiqah yaitu mereka 

yang memiliki sifat ‘a>dil atau ba>ligh, tidak fasiq dan selalu menjaga kehormatan 

dirinya dan d}a>bit} yaitu kuat ingatannya, tidak pelupa, tidak dungu dan tidak 

sering melakukan kekeliruan.49 

Jadi, menurut Ali Mustafa Ya’qub, untuk sampai pada sebuah konklusi 

s}ah}i<h atau d}a‘if, sebuah hadis harus diuji terlebih dahulu kedibilitas sanadnya. 

Standar semacam ini merupakan standar umum yang digunakan oleh para ulama 

 

48Shofaussamawati, Kontribusi Ali Mustafa Yaqub (1952-2016) dalam Dinamika Kajian 

Hadis di Indonesia, Riwayah: Studi Ilmu Hadis 3, no. 1 (2017): h. 15. 

49 Shofaussamawati, Kontribusi Ali Mustafa Yaqub (1952-2016) dalam Dinamika Kajian 

Hadis di Indonesia, h. 17. 
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hadis terdahulu, bahkan dalam penilaian sanad hadis, Ali Mustafa Ya’qub tidak 

menyimpulkan sendiri melainkan berdasar kepada pendapat para pakar hadis 

seperti imam Bukha>ri<, imam Muslim, al-Baiha>qi, as-Suyu>t}i dan sebagainya.50 

2. Syuhudi Ismail 

Berikut adalah kaedah keshahihan hadis pada sanad menurut Syuhudi 

Ismail: 

a. Sanad Bersambung 

Unsur pertama dari kaedah ke-s}ah}ihan sanad hadis adalah sanad 

bersambung. Yang dimaksud dengan sanad bersambung adalah tiap-tiap 

periwayat dalam sanad hadis menerima riwayat hadis dari periwayat terdekat 

sebelumnya, keadaan itu berlangsung demikian sampai akhir sanad dari sebuah 

hadis. Jadi, seluruh rangkaian periwayat dalam sanad, mulai dari periwayat yang 

disandari oleh mukharrij (penghimpun riwayat hadis dalam karya tulisnya) 

sampai kepada periwayat tingkat sahabat yang menerima hadis yang 

bersangkutan dari nabi, bersambung dalam periwayatan.51 

b. Periwayat bersifat adil 

Kata adil memiliki lebih dari satu arti baik dari segi bahasa maupun 

istilah. Dari berbagai butir syarat bagi periwayat yang bersifat adil, maka 

Syuhudi Ismail berkesimpulan bahwa yang dimaksud syarat bagi periwayat yang 

adil adalah dia yang beragama Islam dan berakal.52 

c. Periwayat bersifat D}a>bit} 

 

50 Shofaussamawati, Kontribusi Ali Mustafa Yaqub (1952-2016) dalam Dinamika Kajian 

Hadis di Indonesia, h. 17. 

51 Syuhudi Ismail, kaedah kesahihan sanad hadis (Cet. II; Jakartka: PT. Bulan Bintang, 

1995), h. 126. 

52 Syuhudi Ismail, kaedah kesahihan sanad hadis, h. 131-132. 
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Pengertian d}a>bit} menurut istilah telah dikemukakan oleh ulama dalam 

berbagai bentuk keterangan. Sebagian ulama menyatakan bahwa orang yang 

D}a>bit} adalah orang yang mendengarkan riwayat sebagaimana seharusnya; dia 

memahaminya dengan pemahaman yang mendetail kemudian dia hapal secara 

sempurna; dan dia memiliki kemampuan demikian, sedikitnya mulai dari saat dia 

mendengar riwayat itu sampai ia menyampaikan riwayat tersebut kepada orang 

lain. 

Dalam hubungan ini yang menjadi dasar penetapan ke-d}a>bit}-an periwayat 

secara implisit ialah hapalannya bukan pemahamannya terhadap hadis yang 

diriwayatkannya. Kepahaman periwayat akan hadis yang diriwayatkannya tetap 

sangat berguna dalam periwayatan hadis, khususnyaketika terjadi perbedaan 

riwayat antara sesama periwayat yang d}a>bit}.dalam keadaan demikian ini, maka 

periwayat yang paham dan hapal dinilai lebih kuat (ra>jih) daripada periwayat 

yang sekedar hafal saja. Karena bentuk ke-d}a>bit}-an para periwayat yang 

dinyatakan bersifat d}a>bit} tidak sama, maka seharusnya istilah yang digunakan 

untuk menyifati mereka dibedakan juga. Perbedaan istilah itu dapat berupa 

sebagai berikut: 

1) Istilah d}a>bit} diperuntukkan bagi periwayat yang: 

• hafal dengan sempurna hadis yang diterimanya. 

• Mampu menyampaikan dengan baik hadis yang dihafalannyaitu kepada 

orang lain. 

2) Istilah tamm al- d}a>bit} yang bila di Indonesiakan dapat dipaka istilah d}a>bit} 

plus, diperuntukkan bagi periwayat yang: 

• hafal dengan sempurna hadis yang diterimanya. 

• Mampu menyampaikan dengan baik hadis yang dihafalannyaitu kepada 

orang lain. 
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• Paham dengan baik hadis yang dihapalnya. 

d. Terhindar dari Syudz 

Hadis yang dikatakan mengandung Syudz, jika: 

• Hadis itu memiliki lebih dari satu sanad. 

• Para periwayat hadis itu seluruhnya t}iqah. 

• Matan atau sanad hadis itu ada yang bertentangan.53 

e. Terhindar dari ‘illat 

Pengertian ‘illat menurut istilah ilmu hadis, ialah sebab yang tersembunyi 

yang merusak tingkat kualitas pada suatu hadis. Keberadaannya menyebabkan 

hadis yang tampaknya berkualitas s}ah}i<h} menjadi hadis yang tidak s}ah}i<h}.54 

 Sedangkan kaedah keshahihan pada matan suatu hadis menurut Syhudi 

Ismail yaitu terhindar dari Syudz dan ‘illat.55 

3. Ibn al-Shalah 

Adapun pendapat ibn al-Shalah terkait kaedah keshahihan sebuah hadis 

yaitu hadis s}ah}i<h} adalah hadis yang penyandarannya kepada nabi (bersambung), 

di mana sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh orang-orang yang adil dan 

d}a>bit} hingga akhir sanad tidak terdapat kejanggalan.56 Terakhir, tidak terdapat 

syudz dan ‘illat di mana ni berlaku pada sanad dan matan.57 

4. Hasbi Asshiddiqy 

Adapun pendapat dari Hasbi Asshiddiqy terkait kualifikasi hadis s}ah}i<h} 

yaitu hadis yang tidak terdapat cacat pada matannya, tidak bertentangan dengan 

 

53 Syuhudi Ismail, kaedah kesahihan sanad hadis, h. 139. 

54 Syuhudi Ismail, kaedah kesahihan sanad hadis, h. 137. 

55 Syuhudi Ismail, kaedah kesahihan sanad hadis, h. 126. 

56Sarbanun, “Macam-macam Hadis dari Segi Kualitasnya”, h. 355. 

57Nasir Akib, Kesahihan Sanad dan Matan Hadits: Kajian Ilmu-ilmu Sosial (t.t; t.p: 

2008), h. 106. 
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al-Qur’an atau khabar mutawatir dan pada rentetan sanadnya terdiri dari orang-

orang yang adil dan t}siqah. Lebih jelasnya, suatu hadis hingga dapat dikatakan 

s}ah}i<h} jika tidak terdapat cacat baik itu dari segi sanad maupun matan hadis, serta 

tidak menyalahi dari ayat al-Qur’an.58 

Dari beberapa pendapat yang ada maka peneliti menyimpulkan bahwa 

yang termasuk kaedah kes}ah}i<h}an sanad yaitu mencakup bersambungnya sanad 

dari mukharrij hingga ke rasul, periwayatnya bersifat adil dan dabit. Adapun 

Kaedah kes}ah}i<h}an pada matan hadis yaitu terhindar dari syudz dan ‘illat.59 

C. Kaedah Umum Kehujjahan Hadis 

Hujjah menurut bahasa bermakna keterangan, bukti, dalil, tanda atau 

argumen.60 Dalam Islam hujjah dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu hujjah 

naqliyyah dan hujjah ‘aqliyyah. 

1. Hujjah Naqliyyah 

Hujjah naqliyyah adalah suatu bukti, argumentasi atau keterangan yang 

dinukilkan dari firman Allah swt (al-Qur’an) dan sunnah rasul (hadis), kebenaran 

dari hujjah naqliyyah ini bersifat qath‘i atau pasti yang harus diterima.61 

2. Hujjah ‘Aqliyyah 

Hujjah ‘aqliyyah adalah suatu bukti, argumentasi atau keterangan yang 

berdasarkan logika metodik. Artinya dalam menyampaikan suatu argumentasi, 

 

58Muhammad Mutawali, “Pemikiran Hasbi ash-Shiddieqy dalam Hukum Islam”. 

https;//www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://e-

journal.metrouniv.ac.id/index.php/ath_thariq/article/download/1292/1095&ved=2ahUKEwifgtjEr

7zxAhUbfisKHYu7AKMQFjADegQIIhAC&usg=AOvVaw3qc2Ic82Z4M7Y_2b0vTSvI  

&cshid=1624958310687 (29 Juni 2012). 

59Nasir Akib, Kesahihan Sanad dan Matan Hadits: Kajian Ilmu-ilmu Sosial, h. 116. 

60Ashwarina dkk, “Konsistensi Hasbi Ash-Shiddieqy tentang Kehujjahan Hadis: Studi 

Kasus Hadis-hadis Daif dalam Tafsir an-Nur”, (t.th.): h. 166 

61Hujjah, http://p2k.itbu.ac.id/ind/3064-2950/Hujjah_108689_ign_p2k-itbu.html (5 

Agustus 2021). 

http://p2k.itbu.ac.id/ind/3064-2950/Hujjah_108689_ign_p2k-itbu.html
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seseorang menggunakan premis-premis yang rasional untuk dapat meyakinkan 

orang lain. Misalnya saja dalam hal pembuktian keberadaan tuhan. Secara 

spesifik, suatu hal atau benda tidak mungkin ada degan sendirinya. Pasti ada 

yang menciptakannya. Demikian pula dengan adanya alam semesta bahwa tidak 

mungkin muncul dengan sendirinya. Maka, dari adanya alam semesta ini 

merupakan bukti adanya tuhan.62 

Berkenaan dengan kehujjahan hadis, Ashwarina mengutip pernyataan 

Hasbi Ash-Shiddieqy bahwa seluruh umat Islam wajib mengamalkan hadis, sebab 

ahli ‘aql (ahli fikir) dan ahli naql (ahli al-Qur’an) dalam Islam telah sepakat 

untuk menetapkan hadis sebagai sumber hukum kedua. Kemudian untuk hadis 

yang dapat dijadikan sebagai hujjah ialah hadis maqbul (diterima), dan tidak 

diperbolehkan diamalkan apalagi untuk dijadikan hujjah dari hadis yang dinilai 

mardud (ditolak).63 

D. Fiqh al-H}adis 

Fiqh al-H}adis berasal dari dua suku kata yaitu kata fiqh dan h}adis. Kata 

fiqh berasal dari kata فقها يفقه   ,yang secara bahasa bermakna mengetahui فقه 

memahami dan mengerti. Sedangkan secara istilah, kata fiqh yaitu mengetahui 

hukum-hukum syara’ yang bersifat amaliah yang diambil dari berbagai dalil yang 

terperinci. Selanjutnya, kata al-h}adis secara bahasa berasal dari kata   حدث يحدث

 ,yang berarti baru. Sedangkan  h}adis secara istilah adalah segala perkataan حديثا

 

62Abdul Hadi, “Mengenal Arti Hujjah, Contoh dan Dalilnya dalam al-Qur’an”, 

https://tirto.id/mengenal-arti-hujjah-contoh-dan-dalilnya-dalam-al-quran-ggHk (5 Agustus 2021). 

63Ashwarina dkk, “Konsistensi Hasbi Ash-Shiddieqy tentang Kehujjahan Hadis: Studi 

Kasus Hadis-hadis Daif dalam Tafsir an-Nur”, h. 166-167. 

https://tirto.id/mengenal-arti-hujjah-contoh-dan-dalilnya-dalam-al-quran-ggHk%20(5
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perbuatan, takrir, sifat dan perjalanan hidupnya baik itu sebelum beliau diangkat 

menjadi rasul maupun sebelumnya.64 

 Adapun pengertian fiqh al-h}adis dari berbagai pakar dapat dilihat sebagai 

berikut: 

1. Abu Yasir al-Hasan al-Ilmy mengungkapkan bahwa fiqh al-h}adis yaitu 

memahami maksud yang terkandung dari perkataan rasul. 

2. Al-Qadhi ‘Iyadh berpendapat bahwa fiqh al-h}adis merupakan sebuah usaha 

untuk mengeluarkan hukum-hukum serta makna-makna yang terkandung 

dalam teks hadis. 

3. At-Thiybi mengatakan bahwa fiqh al-h}adis adalah sebuah usaha untuk 

mengeluarkan suatu kandungan dari suatu matan hadis, baik itu dari sisi 

hukum maupun ada-adatnya. 

4. Adapun pendapat dari Ibnu Hajar al-‘asqalani berpendapat bahwa fiqh al-

h}adis merupakan sebuah upaya untuk mengeluarkan makna atau sebuah 

intisari. 

Segala sesuatu membutuhkan cara untuk mengetahui maksud tertentu 

yang dikandungnya, begitupula dengan hadis nabi yang membutuhkan suatu 

metode pemahaman agar hadis tersebut mampu diketahui dan dipahami 

kemudian diamalkan. Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), metode 

adalah cara yang telah diatur berdasarkan pemikiran matang untuk mencapai 

suatu maksud dalam ilmu pengetahuan tersebut; cara kerja teratur dan bersistem 

untuk dapat melaksanakan suatu kegiatan dengan mudah guna mencapai maksud 

yang ditentukan.65 

 

64Mukhlis Mukhtar, “Syarh al-Hadis dan Fiqh al-Hadis (Upaya Memahami dan 

Mengamalkan Hadis Nabi), Ash-Shahabah 4, no. 2 (2018): h. 112”. 

65Tim Pustaka Phoenix, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Cet. V; Jakarta: PT- Media 

Pustaka Phoenix, 2010), h. 579. 
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Setelah melihat dari berbagai pendapat ulama, maka peneliti mengambil 

kesimpulan bahwa fiqh al-h}adis merupakan sebuah ilmu yang di dalamnya 

berupaya memahami hadis atau maksud dari hadis nabi,66 dengan tujuan agar 

umat tidak salah dalam menerapkan suatu hadis. Dalam memahami suatu hadis, 

diperlukan adanya metode teknik interpretasi untuk dapat menghasilkan makna 

suatu hadis nabi secara subtantif dan formatif, sehingga dapat diketahui bahwa 

hadis tersebut selaras atau tidak bertentangan dengan misi kerasulan nabi sebagai 

rah}matan lil ‘a>lami>n (rahmat bagi seluruh alam) dan sebagai suri tauladan yang 

baik. 

 

E. Kaedah Umum Implementasi Hadis 

Pengamalan hadis dalam rangka menghidupkan sunnah nabi saw, tidak 

dapat dilepaskan dari kandungan petunjuk dari hadis-hadis tersebut, sebab di 

antaranya ada yang bersifat universal, lokal dan temporal. Misalnya saja seperti 

bentuk pengamalan hadis tentang material yang digunakan ketika mengeluarkan 

zakat fitrah. 

سَْْاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ 
ِ
ثنَاَ ا ضَمٍ حَدَّ دُ بْنُ جََْ ثنَاَ مُحَمَّ كَنِ حَدَّ دِ بْنِ السَّ يََ بْنُ مُحَمَّ ثنَاَ يَحْ رَ بْنِ نَافِعٍ عَنْ آَبِيهِ عَنْ ابْنِ  حَدَّ  عَُُ

ُ عَنُْْمَ  َ زَكََةَ الْفِطْرِ صَاعاً مِنْ تمَْرٍ آَوْ صَاعاً مِنْ شَعِيرٍ عَُُرَ رَضَِِ اللَّّ ُ علَيَْهِ وَسَلمَّ ِ صَلىَّ اللَّّ  علََى الْعَبْدِ  ا قاَلَ فرََضَ رَسُولُ اللَّّ

غِيِر وَالكْبَِيِر مِنْ الْمُسْلِمِيَْ وَآمََرَ بِِاَ آنَْ تؤَُدَّى قَ  كَرِ وَالُْنثََْ وَالصَّ لَاةِ وَالحُْرِّ وَالذَّ لَى الصَّ
ِ
 بْلَ خُرُوجِ النَّاسِ ا

Artinya: 

Yahya bin Muhammad bin As-Sakkan telah menceritakan kepada kami, 

Muhammad bin Jahdham telah menceritakan kepada kami, Isma'il bin 

Ja'far dari 'Umar bin Nafi' dari bapaknya dari 'Abdullah bin 'Umar 

radliallahu 'anhua berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 

mewajibkan zakat fithri satu sha' dari kurma atau sha' dari gandum bagi 

setiap hamba sahaya (budak) maupun yang merdeka, laki-laki maupun 

perempuan, kecil maupun besar dari kaum Muslimin. Dan Beliau 

 
66Zul Iqromi, “Fiqh-alH}adis (Perspektif Metodologis dalam Memahami Hadis Nabi)”,  

Jurnal Ilmu Hadis 3, no. 1 (2020), h. 108-110. 
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memerintahkan agar menunaikannya sebelum orang-orang berangkat 

untuk shalat ('Ied) ". 

 Hadis di atas secara tekstual mengandung makna universal untuk 

menunaikan zakat fitrah bagi seluruh umat Islam. adapun material yang 

digunakan ketika membayat zakat fitrah, maka kandungan makna dari hadis ini 

di pahami sebagai hadis yang bersifat lokal, sebab tidak semua negara 

menjadikan gandum sebagai dan kurma sebagai makanan pokok. Oleh karena itu 

untuk masyarakat yang makanan pokoknya beras, sagu atau jagung, maka zakat 

fitrah tersebut dapai dibayar dengan menggunakan makanan pokok tersebut. 
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BAB III 

KUALITAS DAN KEHUJJAHAN HADIS (STUDI KASUS KHANSA’ BINTI 

KHADZAM AL-ANSHARI) 

A. Takhrij Hadis tentang Nikah Paksa 

1. Takhrij alHadis 

Takhrij merupakan kegiatan penelusuran atau pencarian hadis pada 

berbagai kitab sebagai sumber asli dari hadis yang bersangkutan, yang di dalam 

sumber ini dikemukakan secara lengkap matan serta rentetan sanad yang 

bersangkutan. Ataukah dapat pula dipahami bahwa takhrij ialah mengembalikan 

atau menelusuri kembali keasalnya, hadis-hadis yang terdapat di dalam berbagai 

kitab yang tidak diikutkan sanadnya kedalam kitab-kitab musnad, baik disertai 

dengan pembicaraan tentang status hadis-hadis tersebut dari segi shahih atau 

dhaif, ditolak atau diterima, dan penjelasan tentang kemungkinan illah yang 

terdapat padanya, atau sekedar hanya mengembalikan kepada kitab-kitab asal 

sumbernya sebagai upaya pengecekan.67 

Adapun lafal hadis yang dijadikan objek penelitian adalah: 

، عَنْ عَبْدِ   ، عَنْ مَالٍِِ ثنَاَ الْقَعْنَبُِِّ ، عَنْ حَدَّ َّيِْْ ابنََْْ يزَيِدَ الَْنصَْاريِ عٍ  حْمَنِ، وَمُجَمِّ نِ بْنِ الْقاَسِِِ، عَنْ آبَِيهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّ حْمَ الرَّ

 ِ اللَّّ رَسُولَ  فجََاءَتْ  ذَلَِِ  فكََرهَِتْ  ثيَِّب   وَهَِِ  جَََا  زَوَّ آَبَاهَا  »آنََّ  َّةِ،  الَْنصَْاريِ خِذَامٍ  بِنتِْ  صَلىَّ خَنسَْاءَ     َ وَسَلمَّ علَيَْهِ  اُلله   

 68فذََكَرَتْ ذَلَِِ لَهُ فرََدَّ نِكََحَََا«

Artinya: 

 

67Ahmad Jurin Harahap, “Konsep Bercanda dan Tertawa Perspektif Hadis”, Tesis 

(Bandung: Pascasarjana Program Magister, UIN Sunan Gunung Djati, 2019), hal. 47. 

68Abu> Da>wud Sulaima>n bin al-‘Asy’as al-Sijista>n, Sunan Abi< Da>wud, Juz II, (T.c: 

Bairu>t; al-Makta>bah al-‘As}riyah, T.th), h. 400. 
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Al Qa'nabi telah menceritakan kepada kami, dari Malik, dari 

Abdurrahman bin Al Qasim, dari ayahnya dari Abdurrahman dan 

Mujammi', keduanya adalah anak Yazid Al Anshari dari Khansa` binti 

Khidzam Al Anshariyyah, bahwa ayahnya telah menikahkannya 

sementara ia adalah seorang janda, kemudian ia tidak menyukai hal 

tersebut, lalu datang kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan 

menceritakan hal tersebut kepada beliau. Maka beliau menolak 

pernikahannya. 

Seperti yang diketahui bahwa metode pelacakan hadis ke dalam kitab 

aslinya ada lima metode tapi disini peneliti hanya menggunakan satu metode 

pengumpulan hadis dari kelima metode yang ada, adapun metode yang peneliti 

gunakan yaitu metode salah satu lafal matan. 

Kitab yang peneliti gunakan pada metode salah satu lafal yaitu Mu’jam 

Mufahras li Alfa>z}i al-H{adi<s\ al-Nabawi> (النبوي لألفاظ الحديث   yang proses (المعجم المفهرس 

penyusunan dan penerbitannya dilaksanakan oleh A.J. Wensinck, seorang 

orientalis dan Guru Besar Bahasa Arab di Universitas Leiden. Kemudian 

beberapa orientalis lain begabung dengannya disertai Muhammad Fuad Abdu Al-

Baqi<. 

Kitab yang menjadi objek pencarian hadis ini adalah merujuk pada kitab 

sumber. Kitab ini merupakan kumpulan hadis-hadis yang terdapat dalam 

sembilan kitab induk (sumber) hadis, atau akrab disebut Kutub al-Tis’ah (kitab 

sembilan imam), antara lain : Shah}ih al-Bukha>ri>, Shah}ih Muslim, Sunan Tirmiz\i>, 

Sunan Abu Dau>d, Sunan Nasa>‘i, Sunan Ibnu Ma>jah, Sunan Darimi>, Muwat}t}a’ 

Ma>lik, Musnad Ah}mad. 

Untuk memudahkan pembaca memahami simbol yang terdapat pada 

mu’jam ini, peneliti mencantumkan arti dari simbol tersebut. Adapun simbol 

yang digunakan pada mu’jam tersebut, sebagai berikut: 
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Tabel: 

Arti simbol yang terdapat pada al-Mu’jam al-Mufahras li Alfa>z}i al-H{adi<s\ al-

Nabawi<: 

 البخاريْ يعنِْ خَ النساىئ يعنِ   ن  داود  ابي يعنِ   د
 الحجاج  بن مسلَّ  يعنِ  م  ماجة  ابن يعنِ   جه  ماجة ابن يعنِ   ق

 آأ  الموط يعنِ   ط حنبل  بن آأحمد يعنِ   حم حنبل  بن آأحمد يعنِ   حل

 الدارم  يعنِ   دي  الترمذي يعنِ   ت 

Sebelum peneliti mencari hadis tentang nikah paksa pada mu’jam, maka 

terlebih dahulu peneliti menentukan lafaz\ yang akan dipakai dalam pencarian 

lafaz\ hadis yang lengkap. Maka lafaz\ yang digunakan pada mu’jam tersebut 

adalah kata yang berasal dari fi’il mad}i, maka pertama kali peneliti lakukan 

adalah mencari huruf ض yang merupakan awal huruf dari kata ضحك sehingga 

ditemukan pada juz 2, halaman 350. 

Di bawah ini peneliti cantumkan sesuai susunan yang ada pada Mu’jam 

Mufahras li Alfa>z}i al-H}adi<s al-Nabawi<, sebagai berikut: 

 زَوج 

ذا زوّج ابنته وهى كَرهة  ▪  اإ

 ( ,bab 42kitab Sah}ih} Bukhari, kitab nikah) 42نكَح  خ .1

 (2kitab nikah, bab 1 ,unan Ibnu Majahkitab S) 12نكَح  جه .2

 

جَََا وَهَِِ ثيَِّب   ▪  آنََّ آَبَاهَا زَوَّ

 ( ikrah, bab 3kitab Sah}ih} Bukhari, kitab) 3اكراه   خ .1

 ( dan 25kitab nikah, bab Sunan Abi< Da>ud, kitab 24) 24,25نكَح  د .2

 (2kitab nikah, bab 1 ,Ibnu Majahunan kitab S) 12نكَح  جه .3

 (kitab nikah, bab 14 ,Da>ri<mi<-unan alkitab S)  14نكَح  دى .4
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) juz 1 halaman 273  ,Musnad Ah}mad bin Hanbalkitab  328  ,6  ,273 ,1  حم .5

)dan juz 2 halaman 328 

 

 فذََكَرَتْ آأنّ آأباها زوّجَا وهى كَرهة  ▪

 ( dan 25kitab nikah, bab Sunan Abi< Da>ud, kitab 24)  24,25نكَح  د .1

 (2kitab nikah, bab 1 ,unan Ibnu Majahkitab S) 12نكَح  جه .2

) aman 273 juz 1 hal ,Musnad Ah}mad bin Hanbalkitab  32869  ,6  ,273 ,1  حم .3

halaman 328) 6dan juz  

selanjutnya dengan menggunakan lafal ثيب hingga ditemukan pada juz 1, 

halaman 315. 

 ثيب 

جَََا وَهَِِ ثيَِّب  فكََرهَِتْ ذَلَِِ  ▪  آنََّ آَبَاهَا زَوَّ

 ( 25kitab nikah, bab Sunan Abi< Da>ud, kitab) 25نكَح  د .1

 (kitab nikah, bab 14 ,Da>ri<mi<-unan alkitab S) 1470نكَح  دى .2

Kata kunci selanjutnya menggunakan lafal  َِكره , dari hasil pencarian maka 

ditemukan pada juz 6, halaman 5. 

 كرِهَ 

جَنى و آأنا كَرهة  ▪  آنََّ آَب زَوَّ

 ) halaman 328) 6juz  ,Musnad Ah}mad bin Hanbalkitab 671 حم .1

Berikutnya menggunakan lafal ردّ     , dari hasil pencarian maka ditemukan 

pada jilid 2 halaman 244. 

 
69A. J. Wensinck, al-Mu’jam al-Mufahras li alfa>z} al-H}adi<s al-Nabawi<, terj. Muh}ammad 

Fua>d ‘Abd al-Ba>qi<, Juz II (Laedaen: Maktabah Brill, 1936 M), h. 350. 

70A. J. Wensinck, al-Mu’jam al-Mufahras li alfa>z} al-H}adi<s al-Nabawi<, terj. Muh}ammad 

Fua>d ‘Abd al-Ba>qi<, Juz I, h. 315. 

71A. J. Wensinck, al-Mu’jam al-Mufahras li alfa>z} al-H}adi<s al-Nabawi<, terj. Muh}ammad 

Fua>d ‘Abd al-Ba>qi<, Juz VI, h. 5. 
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 ردّ 

 ]نكَحَا[فرََدَّ نِكََحَه  ▪

كراه  ,42نكَح  خ .1  (kitab Sah}ih} Bukhari, kitab nikah, bab 42)  3اإ

(kitab Sah}ih} Bukhari, kitab ikrah, bab 3 ) 

 (2kitab nikah, bab 1 ,Ibnu Majahunan kitab S) 12نكَح  جه .2

 (kitab nikah, bab 14 ,Da>ri<mi<-unan alkitab S) 14نكَح  دى .3

 (Nasa’i, kitab nikah, bab 35-unan alkitab S) 3572نكَح  ن .4

Terakhir, kata kunci yang digunakan yaitu lafal  dari hasil pencarian ,  نكح  

maka ditemukan pada juz 6, halaman 556. 

 نكَح 

 فرََدَّ نِكََحَه، نكَح آأبيها ▪

 (kitab Sah}ih} Bukhari, kitab nikah, bab 42)  42نكَح  خ .1

 ) halaman 328) 6juz  Musnad Ah}mad bin Hanbalkitab 328 ,6 حم .2

 (Nasa’i, kitab nikah, bab 35-unan alkitab S) 35نكَح  ن .3

 

 فكرهت نكَحه ▪

 (14b kitab nikah, ba ,unan Ibnu Majahkitab S) 14نكَح  جه .1

 

 فرََدَّ نِكََحََا  ▪

كراه  خ .1  ( ikrah, bab 3kitab Sah}ih} Bukhari, kitab) 3اإ

 ( 25kitab nikah, bab Sunan Abi< Da>ud, kitab) 2573نكَح  د .2

 

 
72A. J. Wensinck, al-Mu’jam al-Mufahras li alfa>z} al-H}adi<s al-Nabawi<, terj. Muh}ammad 

Fua>d ‘Abd al-Ba>qi<, Juz II, h. 244. 

73A. J. Wensinck, al-Mu’jam al-Mufahras li alfa>z} al-H}adi<s al-Nabawi<, terj. Muh}ammad 

Fua>d ‘Abd al-Ba>qi<, Juz VI, h. 556. 
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 آأن... آأنكح آأبنة، بنتا له فكرهت نكَح آأبيها  ▪

 (2kitab nikah, bab 1 ,unan Ibnu Majahkitab S) 12نكَح  جه .1

 (kitab nikah, bab 14 ,Da>ri<mi<-unan alkitab S) 14نكَح  دى .2

 ) halaman 328 6juz  Musnad Ah}mad bin Hanbalkitab(  32874، 6 حم .3

2. Pengumpulan Hadis 

Dari penelusuran yang telah dilakukan, peneliti peneliti telah menemukan 

petunjuk-petunjuk yang mengarahkan kepada kitab sumber hadis yang 

difokuskan pada kitab kutub al-tis‘ah. Berdasarkan petunjuk yang ada, peneliti 

kemudian menemukan bahwa adanya Syahid dari Khansa’ binti Khidzam yaitu 

Ibn ‘Abba>s yang juga berasal dari kalangan sahabat. Lebih jelasnya dapat dilihat 

sebagai berikut: 

a) Al- Bukhari< 

نِ بنِْ الْقاَسِِِ عَنْ آبَِيهِ عَنْ عَبْ  (1 حْمَ ثنََِ مَالِِ  عَنْ عَبْدِ الرَّ سَْْاعِيلُ قاَلَ حَدَّ
ِ
ثنَاَ ا عٍ ابنََْْ يزَيِدَ بْنِ جَاريِةََ  حَدَّ نِ وَمُجَمِّ حْمَ دِ الرَّ

جَََا وَهَِْ ثيَِّب  فكََرهَِتْ ذَلَِِ فأَتَتَْ رَسُولَ ا َّةِ آنََّ آَبَاهَا زَوَّ َ  عَنْ خَنسَْاءَ بِنتِْ خِذَامٍ الَْنصَْاريِ ُ علَيَْهِ وَسَلمَّ ِ صَلىَّ اللَّّ للَّّ

 75فرََدَّ نِكََحَهُ 

Hadis di atas merupakan hadis yang berasal dari petunjuk dari mu’jam dengan 

kode 42  خ  نكَح berarti hadis tersebut terdapat dalam kitab Bukha>ri< pada kitab 

nikah bab 42. 

الرحمن، ومجمع،   (2 آأبيه، عن عبد  القاسِ، عن  بن  الرحمن  بن قزعة، حدثنا مالِ، عن عبد  يزيد حدثنا يحيَ  ابنَ 

فكرهت ذلِ  21]ص: ثيب  زوجَا وهِ  آأباها  آأن  الأنصارية:  خذام  بنت  خنساء  عن  الأنصاري،  جارية  بن   ]

 76»فأأتت النبِ صلى الله عليه وسلم فرد نكَحَا« 

 
74A. J. Wensinck, al-Mu’jam al-Mufahras li alfa>z} al-H}adi<s al-Nabawi<, terj. Muh}ammad 

Fua>d ‘Abd al-Ba>qi<, Juz VI, h. 552. 

75Muh}ammad bin Isma>‘i<l Abu> ‘Abdillah al-Bukha>ry al-Ja’fiy, al-Ja>mi’ al-Musnad al-

S}ah}i<h} al-Muktas}ar min Umu>r Rasu>lullah S}allalla>h ‘Alaih wa Sallam wa Sunanih wa 

Ayya>mih=S}ah}ih} al-Bukha>riy, Juz 3 (Cet. 1; Khairo: al-Mut}aba‘ah al-Salafiyyah, 1400 H), h. 372. 
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Hadis di atas merupakan hadis yang berasal dari petunjuk mu’jam dengan kode  خ

كراه  3اإ , berarti hadis tersebut terdapat dalam kitab Bukha>ri< pada kitab ikra>h bab 3. 

b) Abi< Da>ud 

ُّوبَ، (1 ثنَاَ جَريِرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ آيَ دٍ، حَدَّ ثنَاَ حُسَيُْْ بْنُ مُحَمَّ ثنَاَ عُثْمَانُ بْنُ آَبِي شَيبْةََ، حَدَّ عَنْ عِكْرمَِةَ، عَنِ ابْنِ   حَدَّ

َهَ عَبَّاسٍ، آنََّ جَاريِةًَ   ، فخََيرَّ جَََا وَهَِِ كََرهَِة  َ فذََكَرَتْ »آنََّ آَبَاهَا زَوَّ ا النَّبُِِّ صَلىَّ بِكْرًا آتَتَِ النَّبَِِّ صَلىَّ اُلله علَيَْهِ وَسَلمَّ

 » َ  77اُلله علَيَْهِ وَسَلمَّ

Hadis di atas merupakan hadis yang berasal dari petunjuk mu’jam dengan kode  د

25نكَح    berarti hadis tersebut terdapat dalam kitab sunan Abi< Daud pada kitab 

nikah bab 25. 

حْمَنِ، وَمُ  (2 نِ بْنِ الْقاَسِِِ، عَنْ آَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّ حْمَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّ ، عَنْ مَالٍِِ ثنَاَ الْقَعْنَبُِِّ عٍ ابنََْْ يزَيِدَ  حَدَّ ،  جَمِّ َّيِْْ الَْنصَْاريِ

َّةِ، » ِ صَلىَّ اُلله علَيَْهِ عَنْ خَنسَْاءَ بِنتِْ خِذَامٍ الَْنصَْاريِ جَََا وَهَِِ ثيَِّب  فكََرهَِتْ ذَلَِِ فجََاءَتْ رَسُولَ اللَّّ آنََّ آَبَاهَا زَوَّ

َ فذََكَرَتْ ذَلَِِ لَهُ فرََدَّ   78نِكََحَََا« وَسَلمَّ

Hadis di atas merupakan hadis yang berasal dari petunjuk mu’jam dengan kode  د

24نكَح    berarti hadis tersebut terdapat dalam sunan Abi< Daud pada kitab nikah 

bab 24. Namun setelah melakukan penelusuran pada kitab sumber, data yang 

ditemukan tidak sesuai. Hadis ini ditemukan pada kitab nikah bab 26. 

c) Al-Nasa’i 

نِ بْنِ الْقاَ  (1 حْمَ ثنَاَ مَالِِ  عَنْ عَبْدِ الرَّ ثنَاَ مَعْن  قَالَ حَدَّ ِ قاَلَ حَدَّ نِِ هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّّ حْمَنِ  سِِِ آَخْبَََ عَنْ آبَِيهِ عَنْ عَبْدِ الرَّ

خِذَامٍ  بِنتِْ  خَنسَْاءَ  عَنْ  الَْنصَْارِيِّ  جَاريِةََ  ابْنِ  يزَيِدَ  ابنََْْ  عِ  فأَتَتَْ    وَمُجَمِّ ذَلَِِ  فكََرهَِتْ  ثيَِّب   وَهَِِ  جَََا  زَوَّ آَبَاهَا  آنََّ 

َ فرََدَّ نِكََحَهُ  ُ علَيَْهِ وَسَلمَّ ِ صَلىَّ اللَّّ  79رَسُولَ اللَّّ

 
76Muh}ammad bin Isma>‘i<l Abu> ‘Abdillah al-Bukha>ry al-Ja’fiy, al-Ja>mi’ al-Musnad al-

S}ah}i<h} al-Muktas}ar min Umu>r Rasu>lullah S}allalla>h ‘Alaih wa Sallam wa Sunanih wa 

Ayya>mih=S}ah}ih} al-Bukha>riy, Juz 1, h. 285. 

77Abu> Da>wud Sulaima>n bin al-‘Asy’as al-Sijista>n, Sunan Abi< Da>wud, Juz II, (T.c: 

Bairu>t; al-Makta>bah al-‘As}riyah, T.th), h. 398. 

78Abu> Da>ud Sulaima>n bin al-‘Asy’as al-Sijista>n, Sunan Abi< Da>ud, Juz II, h. 400. 
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Hadis di atas merupakan hadis yang berasal dari petunjuk mu’jam dengan kode  ن

35نكَح    berarti hadis tersebut terdapat dalam sunan an-Nasa>‘i pada kitab nikah 

bab 35. Namun dari hasil penelusuran yang ditemukan, hadis tersebut tidak 

sesuai dengan letak kode yang diberikan. Hadis ini ditemukan pada pada kitab 

nikah bab 32. 

d) Ibnu Ma>jah 

ثنََا   (1 يََ بْنُ يزَْدَادَ الْعَسْكَرِيُّ قاَلَ: حَدَّ قْرِ يَحْ ثنَاَ آبَوُ السَّ ثنََِ جَريِرُ بْنُ حَازِمٍ،  حَدَّ وذِيُّ قاَلَ: حَدَّ دٍ الْمَرُّ الحُْسَيُْْ بْنُ مُحَمَّ

ُّوبَ، عَنْ عِكْرمَِةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، آنََّ جَاريِةًَ بِكْرًا آتََتِ النَّبَِِّ صَلىَّ اُلله علَيَْهِ وَسَلمََّ  ، فذََكَرَتْ لَهُ آنََّ »آَبَاهَا  عَنْ آيَ

جَََا وَهَِِ  « زَوَّ َ هَا النَّبُِِّ صَلىَّ اُلله علَيَْهِ وَسَلمَّ َ ، فخََيرَّ  كََرهَِة 
80 

Hadis di atas merupakan hadis yang berasal dari petunjuk mu’jam dengan kode   جه

12نكَح   , berarti hadis tersebut terdapat dalam kitab sunan Ibnu Ma>jah pada kitab 

nikah bab 12. 

e) Ah}mad bin Hanbal 

ُّوبَ، عَنْ عِكْرمَِةَ، عَنِ ابنِْ عَبَّاسٍ: »آنََّ جَاريِةًَ بِكْرًا آتَتَِ  (1 ، عَنْ آيَ ثنَاَ جَريِر  ، حَدَّ ثنَاَ حُسَيْْ  النَّبَِِّ صَلىَّ اُلله علَيَْهِ    حَدَّ

جَََا وَهَِِ  ، فذََكَرَتْ آنََّ آَبَاهَا زَوَّ َ « وَسَلمَّ َ هَا النَّبُِِّ صَلىَّ اُلله علَيَْهِ وَسَلمَّ َ  كََرهَِة  فخََيرَّ
81 

Hadis di atas merupakan hadis yang berasal dari petunjuk mu’jam dengan kode   حم

1 273, berarti hadis tersebut terdapat dalam kitab musnad Ah}mad bin Hanbal 

pada juz 1 halaman 273. 

 
79Abu> ‘Abdi al-Rah}ma>n Ah}mad bin Syu‘aib bin ‘Aly al-Kura>sa>niy, al-Nasa>‘i, al-Mujtabi< 

min al-Sunan= Al-Sunan al-Sugra> li al-Nasa>‘i, Juz V (Cet. II; Halb: Maktab al-Mat}bu>‘a>t al-

Isla>miyah, 1986), h. 175. 

80Abu> ‘Abdullah Muh}ammad bin Yazi<d Al-Qazwi<ni<, Sunan Ibnu Ma>jah, (Cet. II; Faisal 

‘Isa> al-Ba>bi< al-Ha>li<: Da>r Ihya>’ al-‘Arabiyah, t.th), h. 326. 

81Abu> ‘Abdullah Ah}mad bin Muh}ammad bin Hambal bin Hila>l bin Asad, Musnad Ima>m 

Ah}mad bin Hambal, Juz I (Cet. I; Turki: Mu’assasah al-Risa>lah, 2001), h. 273. 
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2) ، نِِ مَالِِ  سَْْاقُ بْنُ عِيسََ، قاَلَ: آَخْبَََ
ِ
، وَا ثنَاَ مَالِِ  ، قاَلَ: حَدَّ نِ بْنُ مَهدِْيٍّ حْمَ ثنَاَ عَبْدُ الرَّ ثنَاَ    حَدَّ : وحَدَّ ِ قاَلَ عَبْدُ اللَّّ

عَنْ  آبَِيهِ،  عَنْ  الْقاَسِِِ،  بْنِ  نِ  حْمَ الرَّ عَبْدِ  عَنْ   ، مَالِِ  نَا  آَخْبَََ قاَلَ:   ، ابْنِ مُصْعَب  يزَيِدَ  ابنََْْ  عٍ،  وَمُجَمِّ حْمَنِ،  الرَّ عَبْدِ   

اللهُ جَاريِةََ،   صَلىَّ  النَّبُِِّ  فرََدَّ  ِّباً،  ثيَ وَكََنتَْ   ، كََرهَِة  وَهَِِ  جَََا  زَوَّ آَبَاهَا  »آنََّ  خِذَامٍ  بِنتِْ  خَنسَْاءَ  َ عَنْ  وَسَلمَّ علَيَْهِ   

 82نِكََحَهُ« 

Hadis di atas merupakan hadis yang berasal dari petunjuk mu’jam dengan kode   حم

 6 ,   832 , berarti hadis tersebut terdapat dalam kitab musnad Ah}mad bin Hanbal 

pada juz 1 halaman 328. 

f) Al-Da>ri<mi< 

الْقَاسِِِ، عَنْ آبَِيهِ،   (1 بْنِ  نِ  حْمَ عَبْدِ الرَّ ، عَنْ  ثنَاَ مَالِِ  ، حَدَّ بْنُ مَخْلٍََ نَا خَالِدُ  حْمَنِ،   [ 1401]ص:آَخْبَََ عَبْدِ الرَّ عَنْ 

ذَ  فكََرهَِتْ   ، ثيَِّب  وَهَِِ  آبَوُهَا،  جَََا  زَوَّ بِنتَْ خِذَامٍ  خَنسَْاءَ  آنََّ  جَاريِةََ  ابْنِ  يزَيِدَ  ابنََْْ  عٍ  ِ وُمُجَمِّ رَسُولَ اللَّّ فأَتَتَْ   ، لَِِ

َ »فرََدَّ نِكََحَََا«   83صَلىَّ اُلله علَيَْهِ وَسَلمَّ

Hadis di atas merupakan hadis yang berasal dari petunjuk mu’jam dengan kode 

 berarti hadis tersebut terdapat dalam kitab sunan al-Da>ri<mi< pada kitab دى نكَح 14

nikah bab 14. 

4. I’tibar Sanad 

Setelah mencari hadis dalam kitab sumber, peneliti melanjutkan 

melakukan I’tibar sanad. Dari penelusuran pada kitab matan, peneliti 

menemukan hadis pada 6 kitab dengan 9 jalur yang ada, yaitu: 

a) Kitab S}ah}ih} Bukhari terdapat dua jalur periwayatan. 

b) Kitab Sunan Abi< Da>ud terdapat dua jalur periwayatan. 

c) Kitab Sunan an-Nasa‘i terdapat satu jalur periwayatan. 

 
82Abu> ‘Abdullah Ah}mad bin Muh}ammad bin Hambal bin Hila>l bin Asad, Musnad Ima>m 

Ah}mad bin Hambal, Juz I, h. 328. 

83Abu> Muh}ammad ‘Abdullah bin ‘Abdurrahman bin Fadl bin Bahran bin ‘Abdus Somad 

ad-Da>rimi at-Tami<mi. Musnad ad-Da>rimi al-Ma’ru>f bi Sunan ad-Da>rimi, (Cet. I: Arab Saudi; Da>r 

al-Mugni lil Nasyri wat-Tauzi<, 2000), h. 1400. 
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d) Kitab Sunan Ibnu Majah terdapat satu jalur periwayatan. 

e) Kitab Musnad Ahmad bin Hanbal terdapat dua jalur periwayatan. 

f) Sunan ad-Da>ri<mi terdapat satu jalur periwayatan. 

kemudian tujuan dari kegiatan I’tibar ini adalah untuk mengetahui 

keadaan sanad hadis seluruhnya dilihat dari ada atau tidak adanya pendukung 

(corroboration) berupa periwayat yang berstatus mutabi’ atau sya>hid.84 Dari 9 

jalur periwayatan pada hadis yang dikaji ini, terdapat sya>hid karena ada satu 

orang sahabat selain Khansa>’ yang menerima hadis dari nabi saw, yaitu Ibn 

‘Abba>s. Selain dari sya>hid, terdapat pula mutabi’ bernama ‘Ikrimah pada jalur 

periwayatan hadis ini yaitu yang berasal dari kalangan tabi‘in. Untuk lebih 

jelasnya, berikut skema gabungan dari hadis-hadis yang telah ditemukan terkait 

nikah paksa: 

 

 

 

 
84M. Syuhudi Ismail, Metodologi Penelitian Hadis Nabi (Cet. 10; Bandung: Angkasa, 

1994), h. 52. 
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ابْنِ عَبَّاسٍ خَنسَْاءَ بِنتِْ خِذَامٍ

عن

عِكْرمَِةَ عبد الرحمن مجمع

عن

ُّوبَ اسِِِ أَي قَ

عن

جَريِرٌ نِ بْنِ القَْاسِِِ حْمَ عَبْدِ الرَّ

حُسَيٌْْ مَالٌِِ

قْرِ يََْيََ أَبوُ السَّ اقُ بْنُ عِيسََ سَْْ
ِ
ا نِ بْنُ مَهدِْي ٍ حْمَ عَبْدُ الرَّ مُصْعَبٌ عثمان القَْعْنبَُِِّ مَعْنٌ يَيَ اعِيلُ سَْْ

ِ
ا خَالُِِ بْنُ مَخْلٍََ

ِ هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللََّّ

حدثنا

ابن ماجه أ حمد أ بي داود النسائ البخاري الِارمي

رسول

ا َ فذََكَرَتْ ذَلَِِ لََُ فرََدَّ نِكََحَََ ِ صَلََّّ اُلله عَليَْهِ وَسَلََّّ اءَتْ رَسُولَ اللََّّ ا وَهَِِ ثيَ ِبٌ فكََرهَِتْ ذَلَِِ فجََ جَََ أَنَّ أَبََهَا زَوَّ

حدثنا

حدثنا

عن

عن

عن

حدثنا حدثنااخبَنا

عن

عن

حدثناحدثنا

حدثنا حدثناحدثنا حدثنَ

حدثنا

حدثنا

حدثنا

حدثنا اخبَنِحدثناعن
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B. Kualitas Hadis 

1. Naqd al-Sanad 

Dalam rangkaian sanad hadis di atas, terdapat beberapa periwayat yang 

menjadi objek kajian untuk mendapatkan keterangan terkait kualitas pribadi dan 

kapasitas intelektual masing-masing, serta kemungkinan adanya ketersambungan 

periwayatan dalam sanad tersebut. Adapun periwayat-periwayat tersebut adalah 

Abu> Da>ud, al-Qa’nabi>, Ma>lik bin A<nas bin Ma>lik, ‘Abdurrahman bin Qa>sim, 

Qa>sim bin Muh}ammad, Mujammi’ bin Yazi<d (jalur 1), ‘Abdurrahman (jalur 2), 

Khansa’. Berikut kesejalsan dari tiap-tiap periwayat: 

a) Abu> Daud 

Nama lengkap beliau adalah Sulaiman bin al Asy'ats bin Syadda>d ‘Amru> 

bin.85 Beliau akrab dikenal dengan sebutan Abu> Da>ud, beliau lahir pada tahun 

202 H di sijista>n. Abu Da>ud terlahir dari keluarga yang agamis. Sejak kecil beliau 

gemar menuntut ilmu dan kegemaran inilah yang yang memberikan motivasi 

untuk memperdalam pengetahuan yang dimilikinya.86 Kemudian beliau wafat 

pada 16 Syawal tahun 275 Hijriyyah. 

Rihlah beliau: 

Belajar merupakan kesenangannya semenjak masih kecil. Sebelum 

mendalami hadis, Abu> Da>ud telah mempelajari al-Qur’an dan Bahasa Arab serta 

materi lainnya. dalam menempa diri agar menjadi ulama besar, ia malang 

melintang ke berbagai negeri seperti: 

 
85Yu>suf bin ‘Abdi ar-Rahma>n bun Yu>suf bin al-Mizzi<, Tahz\i<b al-Kama>li Fi< Asma>i al-

Rija>l, juz XI (Cet. I; Beirut: Muassasah al-Risa>lah, 1980), h. 355. 

86Barziharnoor. MZ, “Pemikiran Abu> Da>ud Tentang Penulisan Hadis”, Jurnal Hikmah 

XIV, no. 2 (2013): hal. 161. 
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• Adapun negeri-negeri Islam yang beliau kunjungi adalah; 

Iraq; Baghdad merupakan daerah islam yang pertama kali beliau masuki, 

yaitu pada tahun 220 hijriah. 

• Kufah; beliau kunjungi pada tahun 221 hijriah. 

• Bashrah; beliau tinggal disana dan banyak mendengar hadits di sana, 

kemudian keluar dari sana dan kembali lagi setelah itu. 

• Syam; Damsyiq, Himsh dan Halb. 

• AL Jazirah; masuk ke daerah Haran, dan mendengar hadits dari 

penduduknya. 

• Hijaz; mendengar hadits dari penduduk Makkah, kemungkinan besar saat itu 

perjalanan beliau ketika hendak menunaikan ibadah haji. 

• Mesir. 

• Khurasan; Naisabur dan Harrah, dan mendengar hadits dari penduduk 

Baghlan. 

• Ar Ray. 

• Sijistan; tempat tinggal asal beliau, kelaur dari sana kemudian kembali lagi, 

kemudian keluar menuju ke Bashrah. 

 Berulang kali Abu> Da>ud keluar masuk Baghdad, terakhir pada tahun 272 

H. Selama penggembaraannya dalam menuntut ilmu ke berbagai negeri, beliau 

berjumpa dengan banyak guru terkemuka untuk menimba ilmu darinya seperti 

Abu ‘Am ad-Dharir, Abu Walid at-Tayalisi, Sulaiman ibn Harb, Ahmad ibn 

Hanbal.87 

Komentar Terhadapnya: 

 
87Muh. Zuhri, Hadis Nabi Telaah Historis dan Metodologis (Cet. II; Yogjakarta:  

PT. Tiara Wacana Yogya, 2003), h. 174. 
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• Banyak sekali pujian dan sanjungan dari tokoh-tokoh terkemuka kalangan 

imam dan ulama hadits dan disiplin ilmu lainnya yang mengalir kepada 

imam Abu Daud Rahimahullah, diantaranya adalah Abdurrahman bin Abi 

Hatim berkata : Abu daud Tsiqah 

• Imam Abu Bakr Al Khallal berkata: Imam Abu Daud adalah imam yang 

dikedepankan pada  zamannya. 

• Ibnu Hibban berkata: Abu Daud merupakan salah satu imam dunia dalam 

bidang ilmu dan fiqih. 

• Musa bin Harun menuturkan: Abu Daud diciptakan di dunia untuk hadits 

dan di akhirat untuk Syurga, dan aku tidak melihat seorangpun lebih utama 

daripada dirinya. 

• Al Hakim berkata: Abu Daud adalah imam bidang hadits di zamannya tanpa 

ada keraguan. 

Karya-karya beliau: 

Adapun hasil karya beliau yang sampai kepada kita adalah; 

• As Sunan 

• Al marasil 

• Al Masa’il 

• Ijabaatuhu ‘an su’alaati Abi ‘Ubaid al Ajuri 

• Risalatuhu ila ahli Makkah 

• Tasmiyyatu al Ikhwah alladziina rowaa ‘anhum al hadits 

• Kitab az zuhd 

Di antara yang menjadi Guru beliau maka dapat ditemukan nama 

‘Abdullah bin Maslamah al-Qa’nabi<88 atau yang biasa dikenal dengan al-Qa’nabi. 

 
88Yu>suf bin ‘Abdi ar-Rahma>n bun Yu>suf bin al-Mizzi<, Tahz\i<b al-Kama>li Fi< Asma>i al-

Rija>l, juz XVI, h. 358. 
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b) Al-Qa’nabi< 

Nama lengkap beliau adalah ‘Abdullah bin Maslamah bin Qa’nab al-

Qa’nabi< al- H{a>rits, Abu> ‘Abdurrahman al-Madani< al-Bashri<.89 Beliau akrab 

disebut dengan kunyah Abu> ‘Abdurrah}ma>n. Al-Qa’nabi<  berasal dari kalangan 

tabi‘in kecil. Bukhari< menyebutkan bahwa al-Qa’nabi< wafat pada tahun 221 atau 

220 H. Sedangkan  Abu> Da>ud dan selainnya mengatakan al-Qa’nabi< wafat pada 

tahun 221.90 

 Berikut adalah beberapa nama guru-guru beliau: ‘Abdul ‘Azi<z bin 

Muh}ammad ad-Dara>wardi<, ‘Abdul ‘Azi<z bin Muslim, ‘I<sa bin Yu>nus, Katsi<r bin 

‘Abdillah bin ‘Amru> bin ‘Auf al-Muzanni<, allaits bin Sa‘id, Ma>lik bin Anas, 

Muh}ammad bin ‘Abdillah bin Muslim bin Akhi< azzuhriy, dll.91 Selanjutnya 

beberapa daftar nama dari murid-murid beliau: Bukha>ri<, Muslim, Abu> Da>ud, 

Ibrahim bin H}arb al-Asykariy, Ah}mad bin H}asan at-Timidzi<, Ah}mad bin Sina>n 

al-Qatta>n, Abu> Mas‘u>d Ah>mad bin Fura>t ar-Ra>ziyyu, ‘Abdu bin H}umai<d, dll.92 

 Pendapat Ulama: 

• Ahmad bin ‘Abdullah al-‘Ijliyyu mengatakan: Bashriyyu, tsiqah, rajulun 

s}alihu>n. 

• Ayah ‘Abdurrah}ma>n bin Abi< H}a>tim mengatakan: tsiqah, h}ujjah.93 

• Abu> H}a>tim mengatakan: tsiqah, H}ujjah. 

 
89Yu>suf bin ‘Abdi ar-Rahma>n bun Yu>suf bin al-Mizzi<, Tahz\i<b al-Kama>li Fi< Asma>i al-

Rija>l, juz XVI, h. 136.  

90Yu>suf bin ‘Abdi ar-Rahma>n bun Yu>suf bin al-Mizzi<, Tahz\i<b al-Kama>li Fi< Asma>i al-

Rija>l, juz XVI, h. 141.  

91Yu>suf bin ‘Abdi ar-Rahma>n bun Yu>suf bin al-Mizzi<, Tahz\i<b al-Kama>li Fi< Asma>i al-

Rija>l, juz XVI, h. 137. 

92Yu>suf bin ‘Abdi ar-Rahma>n bun Yu>suf bin al-Mizzi<, Tahz\i<b al-Kama>li Fi< Asma>i al-

Rija>l, juz XVI, h. 138. 

93Yu>suf bin ‘Abdi ar-Rahma>n bun Yu>suf bin al-Mizzi<, Tahz\i<b al-Kama>li Fi< Asma>i al-

Rija>l, juz XVI, h. 139. 
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c) Ma>lik 

Nama lengkap beliau adalah Ma>lik bin A<nas bin Ma>lik bin A<bi< A<mir bin 

‘Amru> bin H}a>rits bin Gaima>n bin Khutsailbin ‘Amru> bin H}a>rits, Abu> ‘Abdillah 

al-Madani<94. Ma>lik bin A<nas  biasa dikenal dengan kunyah Abu> ‘Abdullah. 

Beliau berasal dari kalangan tabi‘ut tabi‘in, dan wafat pada tahun 179 H. 

Ma>lik bin Abi< ‘A<mir al-Ashbah}iyyu, Abu> Anas. Dikatakan juga, Abu> 

Muhammad al Madani< nenek Malik bin Anas. Dan dikatakan juga namanya Abi< 

‘A<mir ‘Amru>.95 Beliau biasa dikenal dengan kun yah Abu> ‘Abdillah. 

Berikut adalah beberapa nama guru-guru beliau: Ibra>him Mu>sa ibni< 

‘Uqbah, Ayyu>b Sukhtiya>ni<, Isma>‘il bin Abi< H}aki<m, Ja’far Muh}ammad as-Sh}a>diq, 

‘Abdurrahman bin Qa>sim, ‘Amru> bin Yah}ya> bin ‘Uma>rah.96 Selanjutnya 

beberapa daftar nama dari murid-murid beliau: Qa>sim bin Yazi<d al-Jarmiyyu, 

Yah}ya bin Ayyu>b al-Mis}riyyu, Abu< ‘Ali< al-H}anafiy, Abu> Nu‘aim, Abu> ‘As}im, 

Abu> Wali<d at-Taya>lis}, al-Qa’nabiy, Makkiy bin Ibra>h}i<m, Kutaibah bin Sa‘i<d 

dll.97 

Pendapat Ulama: 

• Abdullah bin Ah}mad mengatakan: Ma>lik atsbat fi< kulli syai in. 

• Ibnu Mu‘i<n berpendapat dengan mengatakan: tsabit. 

• Ish}a>q bin Mans}u>r berkata, dari Mu‘i<n mengatakan: tsiqah. 

• ‘Amru> bin ‘Ali< mengatakan: tsabit.98 

 
94Abu> al-Fad}l Ah}mad bin Ali< bin Muh}ammad bun Ah}mad bin H}ajar al-‘Asqala>ni<, Tahz\i<b 

al-Tahz\i<b, juz IV (Cet. I; India: Mutba’ah Da>’irah  al-Ma]a>rif al-Naz}a>miyah, 1326 H), h. 6. 

95Abu> al-Fad}l Ah}mad bin Ali< bin Muh}ammad bun Ah}mad bin H}ajar al-‘Asqala>ni<, Tahz\i<b 

al-Tahz\i<b, juz XXVII, h. 148-149. 

96Abu> al-Fad}l Ah}mad bin Ali< bin Muh}ammad bun Ah}mad bin H}ajar al-‘Asqala>ni<, Tahz\i<b 

al-Tahz\i<b, juz IV, h. 6. 

97Abu> al-Fad}l Ah}mad bin Ali< bin Muh}ammad bun Ah}mad bin H}ajar al-‘Asqala>ni<, Tahz\i<b 

al-Tahz\i<b, juz IV, h. 6-7. 

98Abu> al-Fad}l Ah}mad bin Ali< bin Muh}ammad bun Ah}mad bin H}ajar al-‘Asqala>ni<, Tahz\i<b 

al-Tahz\i<b, juz IV, h. 7-8. 
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d) ‘Abdurrahman bin Qa>sim 

Nama lengkapnya adalah ‘Abdurrahman bin Qa>sim bin Muh}ammad bin 

Abi< Bakar as-S}iddi<q at-Tami<m, Abu> Muh}ammad al-Madani<.99 Negeri semasa 

hidup beliau yaitu di Madinah. ‘Abdurrahman bin Qa>sim berasal dari kalangan 

tabi‘in. Terkait tahun wafat beliau, Khalifah bin Khayya>t} mengatakan bahwa 

‘Abdurrahman bin Qa>sim wafat pada tahun 126 H. Sedangkan pendapat lain 

mengatakan bahwa ‘Abdurrahman bin Qa>sim wafat pada tahun 131 H.100 

Berikut adalah beberapa nama guru-guru beliau: Aslam maula> ‘Umar bin 

Khatta>b, ‘Abdullah bin ‘A<mir bin Rabi<‘ah, ‘Abdullah bin ‘Abdullah bin ‘Umar, 

Qa>sim bin Muh}ammad bin Abi< Bakar as-S}iddi<q, Muh}ammad bin Ja’far bin 

Zubair, dll.101 

Selanjutnya beberapa daftar nama dari murid-murid beliau: Usa>mah bin 

Zaid al-Lais}i, Ayu>b Assakhtiya>ni<, Zuhair bin Muh}ammad at-Tami<miyyu, Sufya>n 

atsauri<, Sufyan bin ‘Uyaynah, Ma>lik bin Anas, dan Muhammad bin Ish”a>q bin 

Yasa>r.102 

Pendapat Ulama: 

• Abu> T{a>lib mengatakan dari Ah}mad bin H}anbal: ‘Abdurrahman bin Qa>sim 

tsiqah. Abu> T{a>lib berkata, tsiqah ? Ah}mad bin H}anbal berkata, tsiqah, 

tsiqah, tsiqah. 

• Abu> H}a>tim mengatakan: tsiqah. 

 
99Abu> al-Fad}l Ah}mad bin Ali< bin Muh}ammad bun Ah}mad bin H}ajar al-‘Asqala>ni<, Tahz\i<b 

al-Tahz\i<b, juz II, h. 545. 

100Abu> al-Fad}l Ah}mad bin Ali< bin Muh}ammad bun Ah}mad bin H}ajar al-‘Asqala>ni<, 

Tahz\i<b al-Tahz\i<b, juz XVII, h. 351. 

101Yu>suf bin ‘Abdi ar-Rahma>n bun Yu>suf bin al-Mizzi<, Tahz\i<b al-Kama>li Fi< Asma>i al-

Rija>l, juz XVII, h. 348. 

102Yu>suf bin ‘Abdi ar-Rahma>n bun Yu>suf bin al-Mizzi<, Tahz\i<b al-Kama>li Fi< Asma>i al-

Rija>l, juz XVII, h. 348-349. 
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• Imam an-Nasa>‘i mengatakan: tsiqah.103 

e) Qa>sim 

Nama lengkap beliau adalah al-Qa>sim bin Muh}ammad bin Abi< Bakar as-

S}iddi<q al-Quraisy at-Tami<m, Abu> Muh}ammad. Terkadang juga dikenal dengan 

sebutan Abu> ‘Abdirrah}man al-Madani<.104 Terkait tahun wafat beliau terdapat 

beberapa pendapat, yakni: Àbdullah bin ‘Umar mengatakan bahwa al-Qa>sim bin 

Muh}ammad wafat pada akhir tahun 106 H, Yah}ya bin Buk}aira  mengatakan 

bahwa al-Qa>sim bin Muh}ammad wafat pada tahun 107 H, Ali< bin Madani< 

berpendapat bahwa wafatnya al-Qa>sim bin Muh}ammad pada tahun 108.105 

Berikut adalah beberapa nama guru-guru beliau: ‘Ammatuhu ‘A<isyah, 

‘Abdillah bin Ja’far, Abi< Hurairah, Mu‘A<wiyah, S}a>lih} bin K}awwa>t bin Jubair, 

Aslam Maula> ‘Umar, ‘Abdurrah}man dan Fa>t}imah binti Qaisy.106 Selanjutnya 

beberapa daftar nama dari murid-murid beliau: ‘Abba>d bin Mans}u>r an-Na>jiyyu, 

Abu> Zzina>d ‘Abdilla>h bin Dzakwa>n, ‘Abdullah bin ‘Ubaidillah bin Abi< Mulaikah, 

‘Abdullah bin Abi< ‘Aun, wa> ibnuhu ‘Abdurrahman bin Qa>sim bin Muh}ammad 

dan ‘Ubaidillah bin Miqsam.107 

Pendapat ulama: 

 
103Abu> al-Fad}l Ah}mad bin Ali< bin Muh}ammad bun Ah}mad bin H}ajar al-‘Asqala>ni<, 

Tahz\i<b al-Tahz\i<b, juz II, h. 545. 

104Yu>suf bin ‘Abdi ar-Rahma>n bun Yu>suf bin al-Mizzi<, Tahz\i<b al-Kama>li Fi< Asma>i al-

Rija>l, juz XXIII, h. 427. 

105Yu>suf bin ‘Abdi ar-Rahma>n bun Yu>suf bin al-Mizzi<, Tahz\i<b al-Kama>li Fi< Asma>i al-

Rija>l, juz XXIII, h. 435. 

106Abu> al-Fad}l Ah}mad bin Ali< bin Muh}ammad bun Ah}mad bin H}ajar al-‘Asqala>ni<, 

Tahz\i<b al-Tahz\i<b, juz III, h. 419. 

107Yu>suf bin ‘Abdi ar-Rahma>n bun Yu>suf bin al-Mizzi<, Tahz\i<b al-Kama>li Fi< Asma>i al-

Rija>l, juz XXIII, h. 429. 
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• Muh}ammad bin Sa’di mengatakan: ka>na> tsiqah, rafi<‘An, ‘A>liman, faqi<han, 

ima>man, katsiral h}adi<ts.108 

• Al-‘Ijliyyu berkata: madaniyyu, tsiqah, rajulun s}a>lih}. 

• Ibnu Sa‘id mengatakan: wa ka>na tsiqah, rafi<‘an, ‘aliman, ima>man, faqi<han, 

katsiral h}adi<ts.109 

f)  ‘Abdurrahma >n 

Nama lengkap beliau adalah ‘Abdurrah}ma>n bin Yazi<d bin Ja>riyah al-

Ans}a>riyyu, Abu> Muh}ammad al-Madani<.110 Beliau biasa dikenal dengan kunyah 

Abu Muh}ammad, dan berasal dari kelompok tabi‘in kalangan tua. Adapun negeri 

semasa hidupnya yaitu bertempat di Madinah. Terkait tahun wafatnya, ibnu 

Sa‘id mengatakan, ‘Abdurrah}ma>n bin Yazi<d wafat pada tahun 93 H. pendapat 

lain mengatakan wafat pada tahun 98. 

Dalam kitab Tahdzi<b at-Tahdzi<b dikatakan bahwa ‘Abdurrah}ma>n bin 

Yazi<d meriwayatkan kisah Khansa>’ binti Khidzam. Adapun beberapa daftar 

nama dari murid-murid beliau: Ibnu Akhi<hi Ya’qu>b bin Mujammi’, al-Qa>sim bin 

Muh}ammad bin Abi< Bakar, ‘Ubaidullah bin ‘Abdullah bin Tsa’labah, az-Zuhri<, 

‘Abdullah bin Muh}ammad bin ‘Aqi<l dan ‘A<s}im bin ‘Ubaidillah.111 

Pendapat ulama: 

• ibnu Sa‘id menilai: tsiqah. 

• Ad-Dara>qutni menilai: tsiqah. 

 
108Yu>suf bin ‘Abdi ar-Rahma>n bun Yu>suf bin al-Mizzi<, Tahz\i<b al-Kama>li Fi< Asma>i al-

Rija>l, juz XXIII, h. 430. 

109Abu> al-Fad}l Ah}mad bin Ali< bin Muh}ammad bun Ah}mad bin H}ajar al-‘Asqala>ni<, 

Tahz\i<b al-Tahz\i<b, juz III, h. 420. 

110Yu>suf bin ‘Abdi ar-Rahma>n bun Yu>suf bin al-Mizzi<, Tahz\i<b al-Kama>li Fi< Asma>i al-

Rija>l, juz XVIII, h. 10. 

111Abu> al-Fad}l Ah}mad bin Ali< bin Muh}ammad bun Ah}mad bin H}ajar al-‘Asqala>ni<, 

Tahz\i<b al-Tahz\i<b, juz II, h. 566. 
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• Khalfu>n menilai: tsiqah.112 

• Mas}‘ab bin ‘Abdullah az-Zubair menilai: raju>lan s}a>lihan.113 

g) Mujammi’ bin Yazid 

 Nama lengkapnya adalah Mujammi’ bin Yazi<d bin Ja>riyah al-Ans}ari< al-

Madani<.114 Tercatat bahwa negeri semasa hidupnya yaitu Madinah. Mujammi’ 

bin Yazi<d wafat pada tahun 93 H di kota Madinah. 

Berikut adalah beberapa nama guru-guru beliau: Nabi saw, Khansa >’ binti 

Khidzam, ‘Utbah bin ‘Uwaim bin Sa>‘idah. Selanjutnya adalah nama murid-murid 

beliau yang tercatat yaitu: Ibnu Ya’qu>b, Qa>sim bin Muh}ammad,  ‘Ikri<mah bin 

Sala>mah bin Rabi<‘ah.115 

 Pandangan Ulama: 

• ‘Utsma>n ad-Da>rimi< menilai: la> ba’sa bihi. 

• Ibn Sa‘i<d menilai: ka>na tsiqah. 

h) Khansa>’ binti Khidzam 

Namanya adalah Khansa>’ binti Khidzam, istri Abi< Luba>bah. Khansa>’ 

merupakan sosk wanita yang hidup di zaman rasul saw. ia berasal dari keturunan 

Bani Amr bin Auf bin Aus. Dikatakan bahwa ketika Khansa >’ masih belia, 

Khansa>’ pernah bertemu dengan rasul saw datang ke Madinah. Khansa>’ 

 
112Abu> al-Fad}l Ah}mad bin Ali< bin Muh}ammad bun Ah}mad bin H}ajar al-‘Asqala>ni<, 

Tahz\i<b al-Tahz\i<b, juz II, h. 567. 

113Yu>suf bin ‘Abdi ar-Rahma>n bun Yu>suf bin al-Mizzi<, Tahz\i<b al-Kama>li Fi< Asma>i al-

Rija>l, juz XVIII, h. 15. 

114Yu>suf bin ‘Abdi ar-Rahma>n bun Yu>suf bin al-Mizzi<, Tahz\i<b al-Kama>li Fi< Asma>i al-

Rija>l, juz XXVII, h. 250. 

115Abu> al-Fad}l Ah}mad bin Ali< bin Muh}ammad bun Ah}mad bin H}ajar al-‘Asqala>ni<, 

Tahz\i<b al-Tahz\i<b, juz IV, h. 28. 
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merupakan seorang sahabiyah yang juga meriwayatkan beberapa hadis dari rasul 

saw dalam kisahnya dalam menolak perjodohan.116 

Selanjutnya beberapa daftar nama dari murid-murid beliau: Ibn Sa>ib bin 

Abi< Luba>b, ‘Abdullah bin Yazi>d ibn Wadi<‘ah bin Khidza>m, ‘Abdurrah}ma>n, 

Mujammi’. 

Analisis Sanad: 

1. Sanad hadis di atas marfu‘, karena disandarkan lansung kepada Rasulullah 

SAW. 

2. Sanadnya bersambung mulai dari mukharrij (Abu> Da>ud) hingga kepada rawi 

a’la (Khansa). Khansa’adalah salah satu sahabat sahabat yang bertemu 

secara lansung atau mendengar lansung dari Nabi Muhammad Saw, dan sigat 

tahammul wa al-ada’ yang dipakai adalah عن, menunjukkan bahwa ia benar-

benar hidup sezaman dengan rasul saw. 

3. Abu> Da>ud sebagai murid al-Qa’nab, wafat pada tahun 275 Hijriyyah, 

sedangkan al-Qa’nab wafat pada tahun 221 H. jika kita merujuk pada standar 

maksimal 40 tahun jarak antara murid dan guru maka Abu> da>ud dan al-

Qa’nab kecil memungkinkan adanya pertemuan tetapi hal itu dapat ditepis 

dengan terdapatnya nama masing-masing dalam daftar nama guru murid, 

juga menunjang dari penilaian ulama hadis terkait pribadi Abu> Da>ud yang 

menilainya tsiqah. 

4. Al-Qa’nab sebagai murid dari Ma>lik bin Anas, wafat pada tahun 221 H 

sedangkan gurunya (Ma>lik bin Anas) wafat pada tahun 179 H. jika merujuk 

pada standar maksimal 40 tahun jarak antar murid dan guru, maka kecilnya 

 
116Lailatul Fitria Dewi Ummul Karimah, “Etika Perjodohan: Studi Pemahaman 

Masyarakat Desa Lombang Dajah Bangkalan Madura Tentang Hadis Perjodohan dalam Kitab 

Sunan Abu Dawud No. Indeks 2092”, Skripsi (Surabaya: Fak. Ushuluddin dan Filsafat UIN 

Sunan Ampel Surabaya, 2019), h. 32. 
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memungkinkan adanya liqa’ atau pertemuan, tetapi hal itu dapat ditepis 

dengan terdapatnya nama masing-masing dalam daftar nama guru murid, 

juga menunjang dari penilaian ulama hadis terkait pribadi al-Qa’nab  yang 

menilainya dengan ungkapan rajulun s}alihu>n, tsiqah, H}ujjah. 

5. Ma>lik bin Anas sebagai murid dari ‘Abdurrah}man bin Qa>sim, wafat pada 

tahun 179 H dan gurunya (Ma>lik bin Anas) wafat pada tahun 126 H. Jika 

merujuk pada standar maksimal 40 tahun jarak antar murid dan guru, maka 

kecil memungkinkan adanya pertemuan. Namun terdapat hal-hal yang bisa 

menepis hal itu, yaitu dengan ditemukan nama masing-masing dalam daftar 

nama guru dan murid, serta dapat ditunjang dengan pendapat dari para ulama 

yang menilainya tsiqah. 

6. ‘Abdurrah}man bin Qa>sim sebagai murid dari Qa>sim bin Muh}ammad, wafat 

pada tahun 126 H dan gurunya (Qa>sim bin Muh}ammad) wafat pada tahun 

106 H. Jika merujuk pada standar maksimal 40 tahun jarak antar murid dan 

guru, maka keduanya memiliki kemungkinan adanya pertemuan sebab 

diketahui keduanya sama-sama berasal dari Madinah. Dari perhitungan jarak 

usia antara keduanya, berarti ‘Abdurrah}man bin Qa>sim menerima hadis dari 

gurunya di usia 20 tahun dengan menggunakan sigat عن . Kemudian alasan 

lain dari ketersambungan sanad antara keduanya yaitu, dengan ditemukan 

nama masing-masing dalam daftar nama guru dan murid. 

7. Qa>sim bin Muh}ammad sebagai murid dari ‘Abdurrahman, wafat pada tahun 

106 H dan wafat sang guru (‘Abdurrahman). Jika merujuk pada standar 

maksimal 40 tahun jarak antara murid dan guru, berarti Qa>sim bin 

Muh}ammad menerima hadis dari gurunya ketika berusia 8 tahun dengan 

menggunakan sigat عن yang memungkinkan adanya pertemuan. Selanjutnya 

merujuk kepada daftar nama murid dan guru, dimana ditemukan bahwa nama 
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Qa>sim bin Muh}ammad terdapat dalam daftar nama murid dari ‘Abdurrahman 

dan ‘Abdurrahman terdapat dalam daftar nama dari guru Qa>sim bin 

Muh}ammad. 

8. Qa>sim bin Muh}ammad sebagai murid dari Mujammi’, wafat pada tahun 106 

H dan  gurunya wafat pada tahun 93 H. Jika merujuk pada standar maksimal 

40 tahun jarak antara murid dan guru, berarti Qa>sim bin Muh}ammad saat 

menerima hadis dari gurunya yaitu ketia ia berusia 13 tahun dengan 

menggunakan sigat sigat عن yang memungkinkan adanya pertemuan. 

Selanjutnya merujuk kepada daftar nama murid dan guru, dimana ditemukan 

bahwa nama Qa>sim bin Muh}ammad terdapat dalam daftar nama murid dari 

Mujammi’ dan terdapat pula nama Mujammi’ dalam daftar nama guru dari 

Qa>sim bin Muh}ammad. Ulama menilai Qa>sim bin Muh}ammad dengan 

menyebutnya tsiqah dan la> ba’sa bihi. 

9. Khansa> merupakan salah satu sahabiyah, biografi tentang tahun wafat dan 

daftar nama guru muridnya tidak ditemukan. Yang penulis temukan yaitu 

sebuah kalimat yang menyatakan bahwa ‘Abdurrahman dan Mujammi’ 

adalah orang meriwayatkan hadis darinya. Kemudian bukti liqa’ dari Khansa> 

ke rasul yaitu sebegaimana yang tergambar dalam sebuah hadis tentang 

menolak untuk dijodohkan. 

10. Di antara para periwayat pada jalur ini tidak terdapat kejanggalan ( 

Syadz) dan juga tidak terdapat cacat yang tersembunyi (Illat).  

Setelah melakukan berbagai penelusuran terkait berbagai pertimbangan 

pada tiap ra>wi seperti halnya pertimbangan usia, daftar nama guru murid serta 

kritikan dari para ulama. Maka penulis berada pada kesimpulan bahwa hadis 

terkait nikah paksa pada jalur Abu> Da>ud adalah S}ah}i<h}. 

2. Naqd Matan 
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Setelah melakukan penelitian terhadap rangkaian sanad sebuah hadis di 

tahap sebelumnya, dengan melalui berbagai pertimbangan hingga berkesimpulan 

bahwa hadis yang diteliti pada jalur ini (Abu> Da>ud) dinyatakan s}ah}i<h} maka 

langkah yang ditempuh berikutnya adalah kegiatan kritik matan pada sebuah 

hadis. Pada kegiatan kritik matan, terdapat beberapa hal yang mesti dilalui 

hingga berujung pada kesimpulan s}ah}i<h} atau tidaknya, maka dari itu perlu 

mengetahui apakah terdapat syaz}117 atau ‘illat pada matan tersebut. 

Di samping ketepercayaan isna>d, ke-tsiqah-an matan juga harus 

dibuktikan untuk keautentikan sebuah hadis.118 Sebelum itu, untuk mengetahui 

apakah terhindar atau tidaknya matan hadis dari syaz{ dan ‘illat maka dibutuhkan 

seuatu tahapan atau langkah-langkah metodologis kegiatan dalam penelitian 

matan hadis yang dapat dikelompokkan dalam tiga bagian penelitian matan 

dengan melihat kualitas sanadnya, penelitian susunan lafal berbagai matan yang 

semakna dan penelitian kandungan matan.119 Adapun yang termasud dari 

karakteristik untuk mengetahui adanya syaz{ pada matan hadis yaitu sebagai 

berikut: 

1) Tidak bertentangan dengan al-Qur’an. 

2) Tidak adanya pertentangan dengan hadis s}ah}i@h}. 

3) Tidak bertentangan dengan bukti sejarah. 

4) Tidak bertentangan dengan akal. 

 
117Maksud dari syudz yaitu di mana matannya bertentangan dengan matan pada riwayat 

lain yang dibawa oleh orang-orang yang lebih t}si<qah. Jika pada matan sebuah hadis terdapat 

syudz maka hadis itu menjadi tidak s}ah}i<h} walapun diriwayatkan oleh orang-orang yang sanadnya 

bersambung. Lihat, Muh. Zuhri, Hadis Nabi Telaah Historis dan Metodologis, (Cet. II; 

Yogyakarta: Pt. Tiara Wacana Yogya, 2003), h. 89. 

118Kamaruddin Amin, Menguji Kembali Keakuratan Metode Kritik Hadis (Cet. I; 

Bandung: Penerbit Hikmah (PT.Mizan Publika), 2009), h. 56. 

119M. Syuhudi Ismail, Pengantar Ilmu Hadis dan Metodologi Penelitian Hadis Nabi (Cet. 

I; Jakarta: Bulan-Bintang, 1992), hal. 121. 
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5) Tidak bertentangan terhadap kaidah kebahasaan. 

Adapun karakeristik untuk mengetahui ‘illat yang terdapat pada matan 

sebuah hadis ialah: 

1) Pada matan hadis yang bersangkutan tidak mengandung idra>j atau sisipan. 

2) Pada matan hadis yang bersangkutan tidak mengandung ziya>dah yaitu 

penambahan lafal matan yang dilakukan oleh periwayat tsiqah. 

3) Pada matan hadis yang bersangkutan tidak terjadi maqlu>b yaitu pergantian 

atau pertukaran tempat pada lafal matan. 

4) Pada matan hadis yang bersangkutan tidak terjadi nuqsa>n yaitu pengurangan 

dari lafal.120 

5) Tidak terjadi tah}ri<f atau tas}h}i<n yaitu perubahan huruf atau syakal pada 

matan hadis. 

6) Pada matan hadis yang bersangkutan tidak terdapat tagyi<r, yakni perubahan 

atau mengganti lafal asli pada matan baik hanya sedikit maupun banyak. 

Dalam buku Syuhudi Ismail, dituliskan bahwa untuk mengetahui 

terhindar tidaknya matan hadis dari syaz{ dan ‘illat dibutuhkan langkah-langkah 

metodologis dalam kegiatan penelitian matan yang dapat dikelompokkan 

menjadi tiga bagian yaitu penelitian matan dengan melihat kualitas spada sanad 

hadis, penelitian susunan lafal berbagai matan yang semakna dan penelitian 

kandungan matan.121 

Berikut penjelasan tentang tiga bagian penelitian yang dimaksud di atas 

adalah: 

 
120Arifuddin Ahmad, Paradigma Baru Memahami Hadis Nabi (Cet. I; Jakarta: Insan 

Cemerlang, t.th), h. 167. 

121M. Syuhudi Ismail, Pengantar Ilmu Hadis dan Metodologi Penelitian Hadis Nabi (Cet. 

I; Jakarta: Bulan-Bintang, 1992), hal. 121. 
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a) Kualitas sanad 

  Dari sanad yang telah diteliti yang merupakan objek kajian, maka peneliti 

menemukan bahwa sanad h}adi>s} tersebut s}ah}i@h}, karena telah memenuhi kaidah 

kes}ah}i@h}an sanad h}adi>s}, yaitu: ittis}a>l al-sanad, keadilan para perawi (‘ada>lah al-

ruwa>t) dan sempurnanya hafalan rawi (ta>m al-d}abt}).  

b) Penelitian Susunan Lafal dari Berbagai Matan H{adi<s} 

Setelah mengetahui kualitas sanad hadis yang diteliti, maka peneliti 

lanjut kepada penelitian selanjutnya yakni meneliti susunan dari berbagai lafal 

matan hadis yang diteliti. Dalam meneliti lafal matan hadis disini penulis 

mengacu pada kaidah mayor kesahihan matan hadis yaitu terhindar dari ‘illat 

yang mana kaidah minornya adalah terhindar dari ziya>dah (tambahan), inqila>b 

(pembalikan lafal), idraj (sisipan), naqi>s (pengurangan) dan al-tahri>f/al-tas}h}i>f 

(perubahan huruf/syakalnya). 

Untuk mempermudah dalam mengetahui ‘illat yang telah disebutkan 

pembagiannya di atas, maka peneliti melakukan pemenggalan-pemenggalan lafal 

matan hadis dalam setiap riwayat. 

• Al- Bukhary 

َ فرََدَّ  (1 ُ علَيَْهِ وَسَلمَّ ِ صَلىَّ اللَّّ جَََا وَهَِْ ثيَِّب  فكََرهَِتْ ذَلَِِ فأَتَتَْ رَسُولَ اللَّّ  نِكََحَهُ   آنََّ آَبَاهَا زَوَّ

 عليه وسلم فرد نكَحَا«  آأن آأباها زوجَا وهِ ثيب فكرهت ذلِ »فأأتت النبِ صلى الله (2

• Abi< Da>ud 

1)  » َ هَا النَّبُِِّ صَلىَّ اُلله علَيَْهِ وَسَلمَّ َ ، فخََيرَّ جَََا وَهَِِ كََرهَِة   »آنََّ آَبَاهَا زَوَّ

َ فذََكَرَ » (2 ِ صَلىَّ اُلله علَيَْهِ وَسَلمَّ جَََا وَهَِِ ثيَِّب  فكََرهَِتْ ذَلَِِ فجََاءَتْ رَسُولَ اللَّّ  نِكََحَََا« تْ ذَلَِِ لَهُ فرََدَّ آنََّ آَبَاهَا زَوَّ

• An-Nasa’i 

ِ صَ  (1 جَََا وَهَِِ ثيَِّب  فكََرهَِتْ ذَلَِِ فأَتَتَْ رَسُولَ اللَّّ َ فرََدَّ نِكََحَهُ آنََّ آَبَاهَا زَوَّ ُ علَيَْهِ وَسَلمَّ  لىَّ اللَّّ

• Ibnu Ma>jah 
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1)   » َ هَا النَّبُِِّ صَلىَّ اُلله علَيَْهِ وَسَلمَّ َ ، فخََيرَّ جَََا وَهَِِ كََرهَِة   آنََّ »آَبَاهَا زَوَّ

• Ahmad bin Hanbal 

هَا النَّبُِِّ صَلىَّ  (1 َ جَََا وَهَِِ كََرهَِة  فخََيرَّ « » آنََّ آَبَاهَا زَوَّ َ   اُلله علَيَْهِ وَسَلمَّ

َ نِكََحَهُ  (2 ِّبًا، فرََدَّ النَّبُِِّ صَلىَّ اُلله علَيَْهِ وَسَلمَّ ، وَكََنتَْ ثيَ جَََا وَهَِِ كََرهَِة   « »آنََّ آَبَاهَا زَوَّ

• Ad-Da>ri<mi< 

1)  ِ ، فأَتَتَْ رَسُولَ اللَّّ ، فكََرهَِتْ ذَلَِِ جَََا آبَوُهَا، وَهَِِ ثيَِّب  َ »فرََدَّ نِكََحَََا« زَوَّ  صَلىَّ اُلله علَيَْهِ وَسَلمَّ

Adapun hadis-hadis yang penulis kaji dalam proses kritik matan ini 

ditemukan dalam 9 jalur periwayatan dari berbagai kitab sumber. Setelah 

ditelusuri lebih lanjut maka didapatkan beberapa perbedaan lafal-lafal dari matan 

hadis. Hal yang paling mencolok yaitu adanya persamaan inti dari lafal matan 

hadis, ada pula lafal matan yang panjang dan menurut asumsi dari pengkritik 

bahwa lafal yang panjang itu bagian dari lafal tambahan dari matan hadis yang 

menunjukkan sabab diwurudkannya hadis. Dari hasil pemenggalan matan hadis 

dari ke-9 jalur periwayatan di atas, maka peneliti menemukan 6 macam redaksi 

lafal matan dari kelima jalur periwayatan hadis sebagai berikut: 

(1) Lafal   جَََا وَهَِِ كََرهَِة هَا النَّبُِِّ صَلىَّ اُلله علَيَْهِ وَسَلمََّ آنََّ آَبَاهَا زَوَّ َ ، فخََيرَّ  

Redaksi lafal matan di atas merupakan perbandingan lafal matan dengan 

matan yang lain karena merupakan redaksi matan ini yang memiliki kesamaan 

pada riwayat dari jalur lain. periwayatan yang menggunakan lafal ini terdapat 

pada hadis pertama dari jalur Abi< Da>ud, kemudian terdapat pada jalur Ibnu 

Ma>jah dan terakhir terdapat pada jalur periwayatan Ah}mad bin Hanbal. 

(2) Lafal  ُفرََدَّ نِكََحَه َ ُ علَيَْهِ وَسَلمَّ ِ صَلىَّ اللَّّ جَََا وَهَِْ ثيَِّب  فكََرهَِتْ ذَلَِِ فأَتَتَْ رَسُولَ اللَّّ  آنََّ آَبَاهَا زَوَّ

Redaksi lafal matan ini ditemukan 2 hadis pada riwayat imam Bukhary 

dan an-Nasa>‘i. Apabila lafal ini dibandingkan dengan lafal matan yang pertama, 

maka ditemukan adanya ziyada>h yakni tambahan kata   ثيَِّب , juga ziyada>h pada 

kalimat  ُُ نِكََحَه فرََدَّ   َ وَسَلمَّ علَيَْهِ   ُ ِ صَلىَّ اللَّّ رَسُولَ اللَّّ فأَتَتَْ   Selain itu juga terdapat nuqsa>n .ذَلَِِ 
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yakni pengurangan kata  ُِِّالنَّب menjadi  ََّوَسَلم علَيَْهِ   ُ اللَّّ صَلىَّ   ِ اللَّّ   كََرهَِة   pada kata .رَسُولَ 

terdapat pengurangan huruf ا  menjadi  ُْ  terjadi Tagi>r yakni tergantinya ,فكََرهَِت

huruf  ة  menjadi huruf ت, juga terdapat perubahan syakal d}amma menjadi sukun. 

(3) Lafal  وسلم فرد نكَحَا آأن آأباها زوجَا وهِ ثيب فكرهت ذلِ »فأأتت النبِ صلى الله عليه  

Redaksi lafal matan ini ditemukan 1 hadis pada riwayat al-Bukha>ry. Jika 

dibandingkan dengan lafal pertama maka terdapat ziyada>h yakni tambahan kata 

 pada kata  ا Selain itu, ditemukan pula nuqsa>n berupa huruf .فرد نكَحَا dan فأأتت ,ثيَِّب  

 ,ت menjadi huruf  ة   terjadi Tagi>r yakni tergantinya huruf ,فَ كَرهَِتْ  menjadi  كََرهَِة  

juga terdapat perubahan syakal d}amma menjadi sukun. 

(4) Lafal  َفذََكَر َ ِ صَلىَّ اُلله علَيَْهِ وَسَلمَّ جَََا وَهَِِ ثيَِّب  فكََرهَِتْ ذَلَِِ فجََاءَتْ رَسُولَ اللَّّ تْ ذَلَِِ لَهُ فرََدَّ آنََّ آَبَاهَا زَوَّ

ا نِكََحَهَ   

Redaksi lafal matan ini ditemukan 1 hadis, yaitu terdapat pada hadis 

kedua dari jalur periwayatan Abi< Da>ud. Jika dibandingkan dengan lafal pertama 

maka terdapat ziyada>h yaitu pada kata   ُ ِ  dan kalimat ثيَِّب كَرهَِتْ ذَلَِِ فجََاءَتْ رَسُولَ اللَّّ َُ ف

َ فذََكَرَتْ ذَلَِِ لَهُ فرََدَّ  نِكََحَََاصَلىَّ اُلله علَيَْهِ وَسَلمَّ . 

(5) Lafal  ََّنِكََحَهُ آن َ ِّباً، فرََدَّ النَّبُِِّ صَلىَّ اُلله علَيَْهِ وَسَلمَّ ، وَكََنتَْ ثيَ جَََا وَهَِِ كََرهَِة  آَبَاهَا زَوَّ  

Redaksi lafal matan ini ditemukan 1 hadis, yaitu terdapat pada hadis 

pertama pada jalur Ah}mad bin Hanbal. Ditemukan adanya Tagi>r pada kalimat 

هَا النَّبُِِّ صَلىَّ اُلله علَيَْهِ وَسَلمََّ  َ َ نِكََحَه menjadi bunyi lafal فخََيرَّ ِّباً، فرََدَّ النَّبُِِّ صَلىَّ اُلله علَيَْهِ وَسَلمَّ ُُ وَكََنتَْ ثيَ . 

(6) Lafal  ُنِكََحَه َ ِّباً، فرََدَّ النَّبُِِّ صَلىَّ اُلله علَيَْهِ وَسَلمَّ  وَكََنتَْ ثيَ

Redaksi lafal matan ini ditemukan 1 hadis pada periwayatan ad-Da>ri<mi<. 

Apabila dibandingkan dengan redaksi lafal matan yang pertama, maka ditemukan 

bahwa adanya Tagi<r pada kalimat  ُالله صَلىَّ  النَّبُِِّ  هَا  َ فخََيرَّ كََرهَِة   وَهَِِ  جَََا  زَوَّ آَبَاهَا  « آنََّ  َ وَسَلمَّ علَيَْهِ    

menjadi  ًنِكََحَهُ ا، وَكََنتَْ ثيَِّب َ فرََدَّ النَّبُِِّ صَلىَّ اُلله علَيَْهِ وَسَلمَّ . 

c) Penelitian Kandungan Matan Hadis 
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Penelitian kandungan matan bertujuan untuk mengidentifikasi apakah 

pada  matan hadis yang diteliti terdapat syaz{ atau tidak. Adapun kandungan 

matan hadis tersebut sebagai berikut: 

نِ بْنِ   حْمَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّ ، عَنْ مَالٍِِ ثنَاَ الْقَعْنَبُِِّ ، عَنْ حَدَّ َّيِْْ ابنََْْ يزَيِدَ الَْنصَْاريِ عٍ  حْمَنِ، وَمُجَمِّ الْقاَسِِِ، عَنْ آبَِيهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّ

 ِ اللَّّ رَسُولَ  فجََاءَتْ  ذَلَِِ  فكََرهَِتْ  ثيَِّب   وَهَِِ  جَََا  زَوَّ آَبَاهَا  »آنََّ  َّةِ،  الَْنصَْاريِ خِذَامٍ  بِنتِْ  علَيَْهِ خَنسَْاءَ  اُلله  صَلىَّ       َ وَسَلمَّ

 122فذََكَرَتْ ذَلَِِ لَهُ فرََدَّ نِكََحَََا«

Artinya: 

Al Qa'nabi telah menceritakan kepada kami, dari Malik, dari 

Abdurrahman bin Al Qasim, dari ayahnya dari Abdurrahman dan 

Mujammi', keduanya adalah anak Yazid Al Anshari dari Khansa` binti 

Khidzam Al Anshariyyah, bahwa ayahnya telah menikahkannya 

sementara ia adalah seorang janda, kemudian ia tidak menyukai hal 

tersebut, lalu datang kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan 

menceritakan hal tersebut kepada beliau. Maka beliau menolak 

pernikahannya. 

Selanjutnya untuk membuktikan apakah pada matan hadis tersebut 

mengandung syaz{ atau tidak, maka perlu melakukan penelusuran terhadap 

langkah-langkah yang dikenal dengan kaidah minor terhindar dari syaz{ yaitu 

sebagai berikut: 

1. Tidak bertentangan dengan ayat al-Qur’an 

Hal ini sebagaimana yang tertera dalam QS. al-Baqarah (2): 232 dengan 

lafal sebagai berikut: 

ذَا ترََاضَوْا  
ِ
نَّ ا ِّسَاءَ فبََلغَْنَ آَجَلهَُنَّ فلََا تعَْضُلوُهُنَّ آنَْ ينَْكِحْنَ آَزْوَاجََُ َّقْتُُُ الن ذَا طَل

ِ
بيَْنَْمُْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلَِِ يوُعَظُ بِهِ مَنْ كََنَ  وَا

ُ يعَْلَمُ وَآنَتُُْْ لَ تعَْلمَُ  ِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُُْ آَزْكََ لكَُُْ وَآطَْهَرُ وَاللَّّ  (232ونَ ) مِنْكُُْ يؤُْمِنُ بِاللَّّ

Terjemahnya: 

Dan apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu), lalu sampai idahnya, 

maka jangan kamu halangi mereka menikah  (lagi) dengan calon 

suaminya, apabila telah terjalin kecocokan di antara mereka dengan cara 

 
122 Abu> Da>ud Sulaima>n bin al-‘Asy’as al-Sijista>n, Sunan Abi< Da>ud, Juz II, h. 400. 
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yang baik. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu 

yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Itu lebih sucibagimu dan lebih 

bersih. Dan Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui.123 

2. Tidak bertentangan dengan hadis yang lebih shahih. 

Pembuktian selanjutnya, untuk melihat bahwa hadis yang penulis teliti 

ternyata terhindar dari ‘illat adalah dengan menelusuri apakah hadis tersebut 

tidak bertentangan dengan hadis yang lebih s}ahih. Dan ternyata sampai pada 

kesimpulan bahwa hadis tersebut justru didukung oleh hadis yang diriwayatkan 

oleh Imam al-Bukha>ri> dengan hadis sebagai berikut: 

ثََمُْ آنََّ  يََ عَنْ آَبِي سَلمََةَ آنََّ آَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّ ثنَاَ هِشَام  عَنْ يَحْ ثنَاَ مُعَاذُ بْنُ فضََالَََ حَدَّ َ قاَلَ لَ حَدَّ ُ علَيَْهِ وَسَلمَّ  النَّبَِِّ صَلىَّ اللَّّ

ُ حَتََّّ  ذْنُُاَ قاَلَ آنَْ تسَْكُتَ تنُْكَحُ الَْيِّّ
ِ
ِ وَكَيْفَ ا تَأْذَنَ قاَلوُا يََ رَسُولَ اللَّّ تَأمَْرَ وَلَ تنُْكَحُ الْبِكْرُ حَتََّّ تسُ ْ  124تسُ ْ

Artinya: 

Mu'adz bin Fadlalah telah menceritakan kepada kami, Hisyam dari Yahya 

telah menceritakan kepada kami dari Abu Salamah bahwa Abu Hurairah 

menceritakan kepada mereka bahwasanya; Nabi shallallahu 'alaihi 

wasallam bersabda: "Seorang janda tidak boleh dinikahi hingga ia 

dimintai pendapatnya, sedangkan gadis tidak boleh dinikahkan hingga 

dimintai izinnya." Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, seperti 

apakah izinnya?" beliau menjawab: "Bila ia diam tak berkata." 

Rasulullah saw juga bersabda dalam kitab Imam Muslim dengan lafal 

sebagai berikut: 

ثنَاَ سُفْيَانُ، عَنْ زِيََدِ بْنِ  ثنَاَ قتَُيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّ بَُِ عَنِ ابْنِ حَدَّ ، يُُْ عَ نَافِعَ بْنَ جُبيَْرٍ  سَعْدٍ، عَنْ عَبْدِ اِلله بْنِ الْفَضْلِ، سَِْ

اَ، وَالْبِكْرُ  َّيِّبُ آَحَقُّ بِنَفْسِهاَ مِنْ وَلِيّهِ َ قاَلَ: »الث ذْنُُاَ سُكُوتَُ عَبَّاسٍ، آنََّ النَّبَِِّ صَلىَّ اُلله علَيَْهِ وَسَلمَّ
ِ
تَأمَْرُ، وَا  125ا« تسُ ْ

 
123 Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an & Terjemahnya (Cet. I; Jakarta: 

PT. Adi aksara Abadi Indonesia, 2011), h. 47- 48. 

124 Muhammad bin Isma>’i>l Abu> ‘Abdilla>h al-Bukhari> al-Ju’fi>, al-Ja>mi’ al-Musnad al-

Shahih al-Mukhtas}ir, Juz 7, h. 17. 

125Muslim bin H{ajjaj Abu> al-H>asan al-Qusyairi< an-Naisabu>ri<, Shahih Muslim, Juz II  

(Beiru>t: Da>r ih}ya>u at-Taratsi al-‘Arabi<), h. 1037. 
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Artinya: 

Qutaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami, Sufyan dari Ziyad 

bin Sa'ad telah menceritakan kepada kami dari Abdullah bin Fadll bahwa 

dia mendengar Nafi' bin Jubair mengabarkan dari Ibnu Abbas 

bahwasannya Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Seorang janda 

lebih berhak atas dirinya daripada walinya, sedangkan perawan (gadis) 

harus dimintai izin darinya, dan diamnya adalah izinnya." 

3. Tidak bertentangan dengan fakta sejarah 

Hadis riwayat Khansa` binti Khidzam terkait pernikahan paksa menurut 

penulis tidak bertentangan dengan fakta sejarah sebab terdapat dalam hadis ini 

berupa penjelasan yang menjadi asbabul wurud dari adanya hadis ini bahwa 

Rasulullah saw dihampiri oleh seorang wanita yang menceritakan kisahnya 

kepada Rasul bahwa Ayahnya telah menikahkannya dengan dengan orang yang 

tidak disukainya. Mengetahui hal itu, maka Rasul menolak pernikahannya dan 

menyuruhnya menikah dengan orang yang dicintainya.     

 

C. Kehujjahan Hadis 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, baik dari segi sanad maupun 

matan hadis, peneliti berkesimpulan sebagai berikut: 

1. Penelitian mengenai pernikahan paksa ini ditemukan sebanyak 9 jalur 

periwayatan dalam Kutub al-Tis‘ah. 2 riwayat dalam kitab S}ah}i<h} al-Bukha>ri<, 

2 riwayat dalam kitab Sunan Abu Daud, 1 riwayat dalam kitab al-Nasa>‘i, 1 

riwayat dalam kitab Ibnu Ma>jah, 2 riwayat dalam kitab Ahmad bin Hanba>l 

dan 1 riwayat dalam kitab al-Da>ri<mi<. Berdasarkan 9 jalur yang peneliti 

temukan, maka terdapat syahi<d yaitu terdapat 1 periwayat lain pada t}abaqa>t 

sahabat yakni Ibn ‘Abba>s. Sedangkan pada level tabi‘in terdapat muta>bi’ 

yang bernama ‘Ikrimah. 
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2. Hadis yang telah diteliti memenuhi syarat kesahihan sanad hadis yaitu 

sanadnya bersambung dengan rawi adil dan d}abit. 

3. Adapun matan hadis yang diteliti  terbebas dari syaz{ dengan alasan bahwa 

hadis tersebut tidak bertentangan dengan dalil yang ada baik itu dari ayat al-

Qur’an maupun dari hadis yang lebih S}ah}i<h} dan juga tidak bertentangan 

dengan fakta sejarah. 

Melihat dari berbagai pertimbangan di atas, menunjukkan bahwa hadis 

yang peneliti kaji tentang pernikahan paksa dapat di terapkan di tengah-tengah 

masyarakat. 
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BAB IV 

KANDUNGAN DAN IMPLEMENTASI HADIS TENTANG NIKAH PAKSA 

A. Teknik Interpretasi 

Sebagaimana hadis yang menjadi objek kajian penulis dan hadis yang 

telah di takhri<j  adalah hadis riwayat abu> Da>ud dari sahabat Khanza’ yaitu: 

نِ بْنِ الْقاَسِِِ، عَنْ آبَِيهِ، عَنْ   حْمَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّ ، عَنْ مَالٍِِ ثنَاَ الْقَعْنَبُِِّ ، عَنْ حَدَّ َّيِْْ ابنََْْ يزَيِدَ الَْنصَْاريِ عٍ  حْمَنِ، وَمُجَمِّ عَبْدِ الرَّ

 ِ اللَّّ رَسُولَ  فجََاءَتْ  ذَلَِِ  فكََرهَِتْ  ثيَِّب   وَهَِِ  جَََا  زَوَّ آَبَاهَا  »آنََّ  َّةِ،  الَْنصَْاريِ خِذَامٍ  بِنتِْ  َ  خَنسَْاءَ  وَسَلمَّ علَيَْهِ  اُلله  صَلىَّ   

 126 فرََدَّ نِكََحَََا«فذََكَرَتْ ذَلَِِ لهَُ 
Artinya: 

Al Qa'nabi telah menceritakan kepada kami, dari Malik, dari 

Abdurrahman bin Al Qasim, dari ayahnya dari Abdurrahman dan 

Mujammi', keduanya adalah anak Yazid al Anshari dari Khansa` binti 

Khidzam Al Anshariyyah, sesungguhnya ayahnya telah menikahkannya 

sementara ia adalah seorang janda, kemudian ia tidak menyukai hal 

tersebut, lalu datang kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan 

menceritakan hal tersebut kepada beliau. Maka beliau menolak 

pernikahannya. 

1. Tekstual 

Interpretasi tekstual adalah suatu pemahaman terhadap matan hadis 

berdasar kepada teksnya semata, baik itu diriwayatkan secara lafal maupun yang 

diriwayatkan secara makna atau memperhatikan bentuk dan cakupan makna. 

Teknik interpretasi tekstual cenderung mengabaikan pertimbangan latar 

belakang perisitiwa hadis dan dalil-dalil lainnya.127 Adapun yang menjadi dasar 

penggunaan teknik ini adalah setiap ucapan dan perilaku nabi tidak terlepas dari 

 
126Abu> Da>ud Sulaima>n bin al-‘Asy’as al-Sijista>n, Sunan Abi< Da>ud, Juz II, h. 400. 

127Arifuddin Ahmad, Metodologi Pemahaman Hadis; Kajian Ilmu Ma’a>ni> al-Hadi>s 

(Cet.II; Makassar: Alauddin University Press, 2013), h. 19. 
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konteks kewahyuan bahwa segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasul adalah 

wahyu. 

Lafal  َِِذَل فكََرهَِتْ  ثيَِّب   وَهَِِ  جَََا  زَوَّ آَبَاهَا   sesungguhnya ayahnya telah) آنََّ 

menikahkannya sementara ia adalah seorang janda, kemudian ia tidak menyukai 

hal tersebut). Pada lafal matan hadis di atas terdapat kata   ثيَِّب. Tertulis dalam 

kamus al-Munawwir bahwa kata bermakna bukan perawan, adapun dalam  128  الثيَِّب

kamus lain diartikan dengan wanita yang telah bersuami (janda). Pada riwayat 

lain terdapat lafal   لدي  آأ و و  عَََّ  آَتزوّجَ  آأن  آُريد  نا   (padahal aku ingin menikah dengan 

paman anakku). Hal ini menunjukkan bahwa Khansa’ telah melahirkan anak dari 

hasil pernikahannya yang pertama.129 

Secara tekstual, dari matan hadis di atas terkait pembatalan pernikahan 

disebabkan pernikahan paksa mengindikasikan bahwa seorang janda bila hendak 

dinikahkan maka perlu dimintai persetujuannya terlebih dahulu dalam artian 

bahwa wali hanya boleh menikahkan janda jika sudah mendapatkan izin darinya. 

Hadis ini jika di pahami secara tekstual maka hanya sebatas perizinan nikah bagi 

orang yang pernah menikah sebelumnya (janda). 

2. Intertekstual 

Setelah peneliti melacak dalil-dalil terkait perlunya wali memiliki izin 

dari orang yang pernah menikah (janda) sebelum melanjutkan pernikahan, maka 

peneliti menemukan dalil dari ayat al-Qur’an terkait pelarangan menghalangi 

seorang janda dalam menentukan pilihannya sebagaimana yang terdapat dalam 

QS. al-Baqarah (2): 232, adapun lafalnya sebagai berikut: 

 
128Ahmad Warson Munawwir, al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia (Cet. XIV; 

Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h. 161. 

129Ibnu Hajar al-Asqalani, Fat}ul Ba>ri Syarah S}ah}ih} al Bukhari, terj. Amiruddin, Fath}ul 

Baari (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), h. 323-324. 
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 َ ذَا ترََاضَوْا ب
ِ
نَّ ا ِّسَاءَ فبََلغَْنَ آَجَلهَُنَّ فلََا تعَْضُلوُهُنَّ آنَْ ينَْكِحْنَ آَزْوَاجََُ َّقْتُُُ الن ذَا طَل

ِ
يوُعَظُ بِهِ مَنْ كََنَ    يْنَْمُْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلَِِ وَا

ُ يعَْلَمُ وَآنَتُُْْ لَ تعَْلمَُ  ِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُُْ آَزْكََ لكَُُْ وَآطَْهَرُ وَاللَّّ  (232ونَ ) مِنْكُُْ يؤُْمِنُ بِاللَّّ

Terjemahnya: 

Dan apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu), lalu sampai idahnya, 

maka jangan kamu halangi mereka menikah  (lagi) dengan calon 

suaminya, apabila telah terjalin kecocokan di antara mereka dengan cara 

yang baik. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu 

yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Itu lebih suci bagimu dan lebih 

bersih. Dan Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui.130  

Abu Bakar dalam karyanya “Kawin Paksa” menuliskan tafsiran dari al-

Qur’an Surah al-Baqarah ayat 232 di atas dengan mengutip pendapat al-Jari<ri 

yang mengatakan bahwa ayat ini diperuntukkan kepada wali untuk tidak 

menolak pernikahan perempuan yang beradah pada perwaliannya. Hal ini 

menunjukkan keberadaan wali nikah pada masa nabi. Secara dhahir ayat ini dapat 

dipahami bahwa wali tidak diperbolehkan bertingkah semena-mena terhadap 

anak perempuan yang berada dalam perwaliannya, baik itu memaksakan 

pilihannya kepada anaknya maupun menolak menikahkan anaknya karena tidak 

sesuai dengan pilihan wali.131 

Selain dari ayat di atas, peneliti juga menemukan dalil yang terkait 

sebagaimanana yang terdapat pada riwayat Imam Muslim, adapun lafalnya 

sebagai berikut: 

ِ بْنِ الْ  ثنَاَ سُفْياَنُ عَنْ زِيََدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّّ ثنَاَ قتَُيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّ بَُِ عَنْ ابنِْ عَبَّاسٍ  حَدَّ عَ نَافِعَ بْنَ جُبيَْرٍ يُُْ فَضْلِ سَِْ

تَأمَْ  وَالْبِكْرُ تسُ ْ اَ  بِنَفْسِهاَ مِنْ وَلِيّهِ َّيِّبُ آَحَقُّ  َ قاَلَ الث علَيَْهِ وَسَلمَّ  ُ ابْنُ آَبِي عَُُرَ  آنََّ النَّبَِِّ صَلىَّ اللَّّ ثنَاَ  ذْنُُاَ سُكُوتُاَ و حَدَّ
ِ
وَا رُ 

 

130Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an & Terjemahnya (Cet. I; Jakarta: 

PT. Adi aksara Abadi Indonesia, 2011), h. 47- 48. 

131Abu Bakar, “Problem Kewenangan Wali dan Hak Perempuan dalam Penentuan 

Jodoh”, al-Ihkam  5, no. 1 (2010): h. 85. 
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ثَ  آبَوُهَ حَدَّ تَأْذِنُُاَ  يسَ ْ وَالْبِكْرُ  اَ  وَلِيّهِ مِنْ  بِنَفْسِهاَ  آَحَقُّ  َّيِّبُ  الث وَقاَلَ  ناَدِ  س ْ
ِ
الْ بِِذََا  سُفْياَنُ  َّمَا  ناَ  وَرُب اتُاَ  صَُُ ذْنُُاَ 

ِ
وَا نفَْسِهَا  فِِ  ا 

قْرَارُهَا  قاَلَ 
ِ
تُُاَ ا  132وَصَُْ

Artinya: 

Qutaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami, Sufyan dari Ziyad 

bin Sa'ad dari Abdullah bin Fadll telah menceritakan kepada kami bahwa 

dia mendengar Nafi' bin Jubair mengabarkan dari Ibnu Abbas 

bahwasannya Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Seorang janda 

lebih berhak atas dirinya daripada walinya, sedangkan perawan (gadis) 

harus dimintai izin darinya, dan diamnya adalah izinnya." Dan telah 

menceritakan kepada kami Ibnu Abi Umar telah menceritakan kepada 

kami Sufyan dengan isnad ini, beliau bersabda: "Seorang janda lebih 

berhak atas dirinya daripada walinya, sedangkan perawan (gadis), maka 

ayahnya harus meminta persetujuan atas dirinya, dan persetujuannya 

adalah diamnya." Atau mungkin beliau bersabda: "Dan diamnya adalah 

persetujuannya." 

Dalil lain yang mendukung pelarangan pernikahan paksa dan anjuran 

untuk tetap meminta kerelaan atau izin dari anak. berikut lafal hadis dari hadis 

yang diriwayatkan oleh imam Muslim: 

بنُْ الْحَارِ  ثنَاَ خَالِدُ  ةَ الْقوََاريِرِيُّ حَدَّ بْنِ مَيْسَََ رَ  بْنُ عَُُ  ِ عُبَيْدُ اللَّّ ثنََِ  ثنَاَ آبَوُ حَدَّ بْنِ آَبِي كَثيٍِر حَدَّ ثنَاَ هِشَام  عَنْ يَحْيََ  ثِ حَدَّ

حَ   ُ الَْيِّّ تنُْكَحُ  لَ  قاَلَ   َ وَسَلمَّ علَيَْهِ   ُ اللَّّ صَلىَّ   ِ اللَّّ رَسُولَ  آنََّ  هُرَيْرَةَ  آبَوُ  ثنَاَ  حَدَّ حَتََّّ  سَلمََةَ  الْبِكْرُ  تنُْكَحُ  وَلَ  تَأمَْرَ  تسُ ْ تََّّ 

تَأْذَ  ذْنُُاَ قاَلَ آنَْ تسَْكُتَ تسُ ْ
ِ
ِ وَكَيْفَ ا  133نَ قاَلوُا يََ رَسُولَ اللَّّ

Artinya: 

Ubaidullah bin umar bin Maisarah Al Qawariri telah menceritakan 

kepadaku, Khalid bin Harits telah menceritakan kepada kami, Hisyam 

dari Yahya bin Abi Katsir telah menceritakan kepada kami, Abu Salamah 

telah menceritakan kepada kami, Abu Hurairah telah menceritakan 

kepada kami bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 

"Janganlah menikahkan seorang janda sebelum meminta persetujuannya, 

dan janganlah menikahkan anak gadis sebelum meminta izin darinya." 

 

132Muslim bin H{ajjaj Abu> al-H>asan al-Qusyairi< an-Naisabu>ri<, Shahih Muslim, Juz II  

(Beiru>t: Da>r ih}ya>u at-Taratsi al-‘Arabi<), h. 1037. 

133Muslim bin H{ajjaj Abu> al-H>asan al-Qusyairi< an-Naisabu>ri<, Shahih Muslim, Juz II  

(Beiru>t: Da>r ih}ya>u at-Taratsi al-‘Arabi<), h. 1036. 
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Mereka bertanya; "Wahai Rasulullah, bagaimana mengetahui izinnya?" 

Beliau menjawab: "Dia diam." 

Berikut terdapat hadis sebagai dalil pengharusan adanya izin dari calon 

untuk melangsungkan pernikahan dan pendapat yang mendukung: 

اَ  ُ آَحَقُّ بِنَفْسِهاَ مِنْ وَلِيّهِ  134الَْيِّّ

“Seorang  ُ  ”lebih berhak kepada dirinya daripada walinya الَْيِّّ

 Menurut ahli bahasa dan al-Karakhi, penyebutan  ُ  yang terdapat dalam الَْيِّّ

hadis ini bermakna ‘wanita yang tidak mempunyai suami’ baik itu adalah gadis 

maupun janda, meskipun hal ini Muh}ammad al-Saibani< berpendapat bahwa kata 

 ُ  pada hadis ini adalah ‘janda’.135 الَْيِّّ

 Menurut pendapat abu Hanifah, persetujuan janda maupun gadis 

diharuskan ada dalam perkawinan. Kemudian jika si wanita ingin di nikahkan 

oleh walinya namun ia menolak, maka akad tidak boleh diadakan. Letak 

perbedaan antara janda dan seorang gadis ada pada bentuk persetujuannya.136 

Jika itu gadis, diammnya telah di anggap sebagai bentuk persetujuannya. Namun 

jika itu janda, maka ia harus tegas dalam memberikan izin apakah ia ingin 

dinikahkan atau menolak. 

Salah satu di antara permasalahan yang dibicarakan oleh rasul yang 

diungkapkan dalam hadis-hadisnya yaitu tentang keluarga yang sakinah. Istilah 

keluarga sakinah terdiri dari dua kata yaitu keluarga dan sakinah. Kata sakinah 

dalam bahasa Arab disamakan dengan kata al-t}uma’ni<nah yang berarti 

ketenangan. Dalam bahasa Indonesia, kata sakinah sudah dimasukkan sebagai 

 
134Muslim bin H{ajjaj Abu> al-H>asan al-Qusyairi< an-Naisabu>ri<, Shahih Muslim, Juz II  

(Beiru>t: Da>r ih}ya>u at-Taratsi al-‘Arabi<), h. 1037. 

135Khoiruddin Nasution, “Wali Nikah Menurut Perspektif Hadis”, Miqot 36, no. 2 

(2009), h. 207. 

136Khoiruddin Nasution, “Wali Nikah Menurut Perspektif Hadis”, h. 209. 
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kosa kata Indonesia, yaitu sakinah yang berarti kedamaian, ketenangan dan 

kebahagiaan.137 

 Tujuan pernikahan dalam Islam yaitu untuk membangun rumah tangga 

yang tenang, tentram , bahagia dan sejahtera yang diliputi oleh cinta dan kasih 

sayang. Tujuan ini dapat tercapai apabila suami, istri, anak dan anggota keluarga 

lainnya dapat memahami, menghayati dan menunaikan hak dan kewajiban 

masing-masing. Jika hak dan kewajiban tidak terpenuhi maka tujuan pernikahan 

mungkin tidak akan tercapai. Untuk menghindari kemungkinan tersebut, Islam 

melalui syariatnya menetapkan sekian banyak petunjuk dan peraturan. 

Kehidupan keluarga, apabila diibaratkan sebagai suatu bangunan, demi 

terpeliharanya bangunan tersebut dari hantaman badai dan goncangan gempa, 

maka ia harus didirikan di atas pondasi yang kuat dengan bahan bangunan yang 

kokoh seta jalinan perekat yang kuat. Pondasi kehidupan kekeluargaan adalah 

ajaran agama, disertai dengan kesiapan fisik dan mental calon ayah dan ibu. Prof. 

Rosmania Hamid dalam bukunya yang berjudul “Hadis-Hadis Keluarga Sakinah 

dan Implementasinya Dalam Pembentukan Masyarakat Madani” menyebutkan 

bahwa langkah utama seseorang sebelum melakukan sebuah pernikahan adalah 

memilih calon pendamping. Kebahagiaan dan kesejahteraan hidup berkeluarga 

pada dasarnya ditentukan oleh keserasian antara suami dan istri. Untuk 

memperoleh keserasian itu, Islam mengajarkan bahwa pernikahan yang dilakukan 

mesti memiliki rasa saling suka.138 Terkait demikian, sebgaimana yang terdapat 

dapat dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang pernikahan, pada pasal 6 

ayat 1 menyatakan bahwa di antara syarat-syarat dari pernikahan adalah salah 

 
137Rosmaniah Hamid, Hadis-Hadis Keluarga Sakinah dan implementasinya dalam 

pembentukan masyarakat madani, h. 13-14. 

138Rosmaniah Hamid, “Hadis-hadis Keluarga Sakinah dan Implementasinya dalam 

Pembentukan Masyarakat Madani”, h. 28. 
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satunya tidak diperbolehkan adanya paksaan dari manapun kepada kedua belah 

pihak yang akan menikah. Kaitannya dengan peran wali dan terkait dengan 

persetujuan wanita menurut pendapat dari Abu Hanifah, bahwa persetujuan dari 

wanita baik itu janda maupn gadis itu harus ada sebelum menikahkannya.139 

Maka dari itu jika orang tua menginginkan laki-laki pilihannya itu 

menikah dengan anak gadisnya, sebagai wali yang baik hendaknya ia tetap 

meminta persetujuan untuk melangsungkan pernikahan dari anaknya. Di lain sisi 

agar dapat menyenangkan hati anak sebab orang tua menghargai perasaannya, ia 

juga dapat menyiapkan dirinya untuk menjadi seorang istri dan dapat lebih 

mengenal laki-laki pilihan orang tuanya dengan baik. Sedangkan janda harus 

tegas dalam memberikan izin untuk dinikahkan sebab janda mempunyai 

pengalaman dalam masalah ini, sehingga ia dapat mempertimbangkannya 

sendiri.140  

3. Kontekstual 

Terkait pembahasan yang penulis angkat tentang “pernikahan paksa pada 

kasus Khansa’”  melihat secara kontekstual maka ditinjau dari latar belakang 

(saba>b al-wuru>d) yang terkandung pada hadis yang peneliti angkat. Di mana, 

suatu waktu Khansa’dilamar oleh dua orang pemuda yaitu Abu Lubabah dan 

seorang laki-laki dari bani Amr bin Auf yang merupakan kerabatnya sendiri. 

Khansa’ lebih tertarik dengan sosok Abu Lubabah sedangkan ayahnya 

menginginkannya untuk menikah dengan kearabatnya itu. Akhirnya  Khansa’ 

dinikahkan dengan lelaki pilihan ayahnya. Lalu Khansa’ mendatangi Rasul dan 

menceritakan apa yang tengah menimpa dirinya dengan berkata “wahai Rasul, 

 

139Yeni Mulyati, “Perjodohan Secara Paksa Perspektif Hukum Islam”, Skripsi 

(Purwokerto: Fak. Syari’ah IAIN Purwokerto, 2020), h. 47. 

140Is Addurofiq, “Praktek Kawin Paksa Dan Faktor Penyebabnya”, h. 30. 
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sesungguhnya ayahku telah menikahkanku dengan orang yang diinginkannya 

sedangkan saya tidak mau”. Maka berkatalah Rasul “tidak ada nikah dengannya, 

menikahlah dengan orang yang kamu cintai”. Lalu Khansa’ menikah dengan Abu 

Lubabah. Ada satu pendapat yang mengatakan bahwa penolakan Khansa’ kepada 

lelaki yang di jodohkan oleh ayahnya memang bukan tanpa sebuah alasan. Dalam 

kitab Haula Rasul, Khansa’ disebutkan bahwa ia merasa kecewa terhadap sang 

ayah. Yaitu kekecewaan yang dikarenakan perjodohannya dengan lelaki yang 

memandang rendah dirinya.141 

Kemudian dikisahkan pula bahwa ketika Khansa’ melaporkan kepada nabi 

tentang kejadian yang menimpanya, nabi bertanya apakah Khansa’ diminta izin 

sebelumnya sebelum ayahnya menikahkannya lalu Khansa’ menjawab bahwa ia 

tidak senang dengan pilihan dari ayahnya. Setelah mendengar pernyataan 

Khansa’, nabi pun menyuruhnya pergi dan menetapkan hukum pernikahan antara 

Khansa’ dan suaminya tidak sah seraya nabi bersabda “nikahlah dengan orang 

yang kamu senangi”. Lalu Khansa’ berkata “saya bisa saja menerima pilihan dari 

ayah saya, tetapi aku ingin agar para wanita mengetahui bahwa tidaklah berhak 

seorang ayah memaksakan kehendak kepada putrinya untuk menikah” dan 

nabipun menyetujuinya.142 

Tulisan dari Syanaz Tifanabila menyatakan bahwa dalam sebuah kasus 

pernikahan, maka diperbolehkan atau seseorang mempunyai hak untuk 

memperoleh kepastian hukum dalam menyelesaikan suatu permasalahan dalam 

 

141“Kisah Perjodohan Khansa’ binti Khadzam,”, Republika.co.id (9 November 2019). 

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://m.republika.co.id/amp/q0pg1g

313&ved=2ahUKEwiBhsWqsMjxAhXGXisKHWIRBSwQFjAJegQILhAC&usg=AOvVaw0P-

mUccJYVkucj3omB2L1l&ampcf=1 (4 Juli 2020). 

142Arini Rohbi Izzati, “Kuasa Hak Ijbar Terhadap Anak Perempuan Perspektif Fiqh dan 

Ham”, al-Mawa>rid 11, no. 2 (2011), h. 244. 

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://m.republika.co.id/amp/q0pg1g313&ved=2ahUKEwiBhsWqsMjxAhXGXisKHWIRBSwQFjAJegQILhAC&usg=AOvVaw0P-mUccJYVkucj3omB2L1l&ampcf=1
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://m.republika.co.id/amp/q0pg1g313&ved=2ahUKEwiBhsWqsMjxAhXGXisKHWIRBSwQFjAJegQILhAC&usg=AOvVaw0P-mUccJYVkucj3omB2L1l&ampcf=1
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://m.republika.co.id/amp/q0pg1g313&ved=2ahUKEwiBhsWqsMjxAhXGXisKHWIRBSwQFjAJegQILhAC&usg=AOvVaw0P-mUccJYVkucj3omB2L1l&ampcf=1
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perkara pembatalan pernikahan karena alasan merasa dirugikan.143 Peneliti 

sepakat dengan pernyataan tersebut dengan alasan bahwa seseorang ketika 

menikahi seseorang yang tidak disukainya maka ia akan cenderung merasa tidak 

bahagia, selain itu juga seseorang ini akan sulit untuk berkomunikasi karena dari 

awal tidak memiliki ketertarikan kepada pasangannya. Maka dari itu sehingga 

dalam keluarganya kurang komunikasi yang mana diketahui bahwa rumah tangga 

yang sakinah mawaddah warahmah tersebut terjalin sebuah komunikasi yang 

lancar antara pasangan suami dan isteri. 

Dalam Islam, memilih pasangan hidup merupakan hak pilih yang bebas 

bagi laki-laki dan perempuan. Sebelum kedatangan Islam anak perempuan sama 

sekali tidak memiliki hak atas dasar pemilihan. Hak anak sepenuhnya dimiliki 

ayahnya atau wali dari anak.144 Tradisi yang demikian telah diubah oleh Rasul, di 

mana Rasul memiliki suatu kebiasaan mulia yaitu ketika beliau hendak 

menikahkan putrinya maka terlebih dahulu beliau meminta izinnya. 

Kebiasaan nabi dalam meminta persetujuan dari anak gadisnya dalam 

menentukan jodoh merupakan hal baru dikalangan masyarakat Arab. Dalam 

tantangan masyarakat pada masa itu, perempuan tidak memiliki hak apapun atas 

dirinya, karena itu terkait urusan apapun tidak perlu diperbincangkan dengannya 

sekalipun itu terkait pemilihan jodoh untuk dirinya sendiri. 

Tradisi baru yang diajarkan nabi saw ini tidak semua kaum muslimin 

mempraktikkannya. Dengan adanya fakta bahwa dalam masyarakat  hingga saat 

ini tidak jarang dijumpai seorang ayah atau wali memaksa anak perempuannya 

untuk menikah dengan lelaki yang tidak dikenalnya atau kepada lelaki yang tidak 

 
143Syanaz Tifanabila, “Tinjauan Yuridis tentang Pembatalan Perkawinan karena 

pemalsuan identitas” Skripsi (Surakarta: Fak. Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 

2021), h. 10. 

144Rhmawati, “Peran Wali dan Persetujuan Mempelai Perempuan: Tinjauan atas Hukum 

Islam Konveensional dan Hukum Islam Indonesia”, (t. th):, h. 2. 
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disukai oleh anaknya. Hal ini dikarenakan adanya pandangan umum yang 

menyatakan bahwa perempuan menurut Fiqh tidak berhak menentukan pilihan 

atas pasangan hidupnya. Ayah atau walinya dapat menentukan siapa saja yang 

akan menjadi jodoh perempuan yang berada dalam perwaliannya. Berdasar dari 

pandangan demikianlah yang kemudian melatarbelakangi terhadap suatu 

pemahaman hak ijbar. Hak ijbar yang dipahami oleh kebanyakan orang yaitu 

sebagai hak memaksakan pernikahan oleh orang lain di mana dalam hal ini adalah 

ayah dari anak.145 

Jika melihat dari pendekatan sosiologis, banyak kemudian praktik 

pernikahan paksa yang masih terjadi di kalangan masyarakat. Bahkan di beberapa 

daerah menganggap hal itu bukanlah bentuk dari sebuah paksaan orang tua 

kepada anak melainkan itu adalah tradisi peninggalan dari nenek moyang mereka 

yang masih mereka lestarikan dengan berharapkan dari pernikahan itu akan 

menjadikan kehidupan anaknya menjadi lebih baik, padahal tidak demikian. 

Tercatat ada banyak praktik pernikahan paksa yang ditemui di beberapa daerah, 

berikut merupakan beberapa contoh kasus pernikahan paksa di beberapa daerah: 

1. Sebagaimana yang tercatat dalam tulisan Adam Gunawan tentang “studi 

kasus pernikahan paksa yang ada di Desa Labuan Kecamatan Labuan 

Kabupaten Pandagelan mengatakan bahwa pernikahan paksa di daerah ini 

sudah dilakukan sejak lama dan sudah turun-temurun dari nenek moyang 

mereka. Kebiasaan itupun hingga kini masih dipertahankan oleh masyarakat 

yang berada di Desa Labuan. Bagi masyarakat Desa Labuan masih 

mempertahankan paraktik nikah paksa itu dengan tujuan untuk 

mempertahankan adat istiadat yang sudah berlangsung sejak lama,  juga 

 
145Rhmawati, “Peran Wali dan Persetujuan Mempelai Perempuan: Tinjauan atas Hukum 

Islam Konveensional dan Hukum Islam Indonesia”, h. 2. 
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dengan orang tua memilihkan pasangan kepada anaknya kemungkinan untuk 

terjadinya perceraian itu lebih kecil sebab laki-laki dari pilihan orang tua 

sudah diketahui nasabnya dengan jelas.146 

Kemudian fakta yang ada menunjukkan bahwa sejak tahun 2008-2015 

pada kasus pernikahan paksa pada masyarakat Desa Labuan justru dalam 

kehidupan rumah tangga tidak ada keharmonisan, maka tidaklah mengerankan 

jika kerap terjadi perceraian. berikut merupakan salah satu contoh kasus 

pernikahan paksa yang terjadi di Desa Labuan: yaitu kasus pernikahan antara 

Sinta dan Ferdi yang di mana hanya dapat mempertahankan rumah tangganya 

selama setengah tahun. Pernikahan ini digelar atas kemauan dari orang tua Sinta, 

padahal sebelumnya, sang anak (Sinta) sudah memberitahukan orang tuanya 

perihal ia tidak mau jika dinikahkan dengan Ferdi. Bahkan Sinta pernah mencoba 

untuk kabur agar pernikahannya dibatalkan tetapi hal itu ia urungkan sebab takut 

disebut sebagai anak durhaka.147\ 

2. Kasus pernikahan paksa berikutnya datang dari daerah Madura. Adapun 

salah satu kasus pernikahan paksa yang terjadi di Madura yaitu dialami oleh 

beberapa siswi tingkat SMA yang di mana hal itu berimbas pada studinya 

yang tak terselesaikan. Mereka yang menikah bukan karena keinginan 

mereka, melainkan keinginan dari orang tua mereka. Dapat dilihat dari kasus 

ini bahwa anak ini telah dirampas haknya untuk menuntut ilmu, disamping 

itu juga mereka telah kehilangan kesempatan mengembangkan studinya 

lantaran terkendala pada pernikahan paksa yang dialami.148 

 
146Adam Gunawan, “Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktek Kawin Paksa (Studi 

Kasus di Desa Labuan Kecamatan Labuan Kabupaten Pandagelang)”, h. 59. 

147Adam Gunawan, “Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktek Kawin Paksa (Studi 

Kasus di Desa Labuan Kecamatan Labuan Kabupaten Pandagelang)”, h. 64. 

148Masthuriyah Sa’dan, “Menakar Tradisi Kawin paksa di Madura dengan Barometer 

HAM”, Musa>wa 14, no. 3 (2015): h. 144-145. 
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Fenomena menikahkan lelaki pilihan orang tua dengan putrinya, bukan 

lagi merupakan hal yang tabu. Pernikahan paksa dalam masyarakat Madura 

rentang dengan adanya unsur paksaan yang di mana itu datang dari pihak 

keluarga laki-laki maupun dari orang tua dari wanita itu sendiri dan bahkan 

terkadang paksaan itupun datang dari lingkungan tempat tinggal pihak wanita. 

Bagi masyarakat madura, hal yang demikian (memaksa anaknya menikah dengan 

laki-laki pilihan orang tua) bukanlah sebuah bentuk paksaan melainkan hal itu 

adalah suatu kewajaran. 

3. Kasus selanjutnya datang dari pasangan Hendro dan Maryam, di mana 

Hendro menggugat istrinya dengan alasan seringnya terjadi perselisihan dan 

pertengkaran yang disebabkan oleh seringnya orang tua dari istrinya 

mencampuri berbagai urusan keluarganya dan istrinya tidak ada rasa cinta 

kepadanya sebagai seorang suami sebab si wanita hanya menikah dengannya 

karena ada unsur paksaan dari orang tuanya dan setelah pernikahannya 

berlangsung beberapa lama, isrinya tidak mau digauli.149 

4. Kasus lain ditemukan di Kecamatan Keritang di mana praktik kawin paksa 

merupakan hal yang lazim yang sudah menjadi tradisi dalam pernikahan. 

Praktik pernikahan paksa ini bagi orang tua merupakan suatu kewajaran 

tanpa meminta persetujuan dari anak. hal ini dapat dilihat pada kasus 

pernikahan antara Rosna dan Ijal yang melangsungkan pernikahan pada 

pertengahan tahun 2010. Waktu itu, Rosna baru lulus dari sekolahnya di 

bangku SMU. Padahal Rosna memiliki niat untuk melanjutkan 

pendidikannya di bangku perkuliahan, namun hal itu hanya bisa ia pendam 

sebab ayahnya telah menjodohkannya dengan Ijal. Ketika itu, Rosna sudah 

 

149Nuraida, “Kawin Paksa Sebagai Alasan Terjadinya Perceraian (Analisis Putusan PA 

Tanggerang Perkara Nomor 940/Pdt.G 2009/PA. Tng)”, h. 71. 
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menolak agar tidak dijodohkan dengan pilihan ayahnya tetapi ayahnya tidak 

perduli kepadanya sehingga pernikahannya tetap dilangsungkan. Setelah usia 

pernikahannya menginjak enam bulan, mereka resmi bercerai disebabkan 

hubungan pernikahannya tidak harmonis.150  

Demikian telah dipaparkan contoh kasus dari beberapa daerah terkait 

praktik pernikahan paksa yang masih saja dilakukan orang tua kepada putrinya. 

Hal yang demikian bagi peneliti merupakan suatu perbuatan yang tidak terpuji 

dan termasuk merampas hak asasi anak dalam menentukan pilihannya sendiri, 

terlebih ini berkaitan dengan masa depan anak dalam menjalankan kerukunan 

rumah tangga. Setidaknya, jika orang tua memang ingin menikahkan lelaki 

pilihannya kepada putrinya, akan lebih baik jika orang tua membicarakannya 

terlebih dahulu rencana itu kepada putrinya sebagai bentuk menghargai perasaan 

anak. Dengan mengompromikan  rencana dalam pemilihan jodoh kepada anak 

maka hal itu akan di anggap oleh anak sebagai bentuk penghargaan terhadap 

pendapatnya dan ada kemungkinan anak akan turut dengan apa yang diinginkan 

orang tuanya. Anak akan dapat lebih menerima dengan dengan senang hati tanpa 

adanya tekanan batin yang berimbas buruk pada kesehatan fisik dan psikis anak. 

 Masa dewasa awal adalah masa pencarian kemantapan dan masa 

reproduktif yaitu suatu masa yang penuh dengan masalah dan ketegangan 

emosional, periode isolasi sosial, periode komitmen dan masa ketergantungan, 

perubahan nilai-nilai, kreativitas dan penyesuaian diri pada pola hidup yang 

baru.151 Pada masa ini individu akan menentukan mana yang sesuai, cocok dan 

memberi kebahagiaan untuknya. Ketika ia telah menentukan yang ia yakini dapat 

 

150Saidah, “Nikah Paksa dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan 

Keritang)”, Skripsi (Riau; Fak. Syari’ah dan Ilmu Hukum UIN Syarif Kasim, 2012), h. 4-5. 

151Yudrik Jahja, “Psikologi Perkembangan” (Cet. III; Jakarta: Pt. Kharisma Putra Utama, 

2013), h. 245-246. 
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membahagiakan hidupnya, maka ia mengembangkan pola perilaku, sikap dan 

nilai-nilai yang cenderung akan menjadi kekhasannya selama sisa hidupnya.152 

Pada masa ini pula dinamakan sebagai masa produktif karena pada rentang usia 

ini merupakan masa-masa yang cocok untuk menentukan pasangan hidup, 

menikah dan berproduksi atau menghasilkan anak. Kondisi emosional pada masa 

ini sulit unutk dikendalikan. Ia cenderung labil, resah dan mudah memberontak. 

Pada masa ini juga emosi seseorang mudah tegang hingga mengacu pada 

peningkatan stress yang tinggi.153 

Manakala praktik kawin paksa ini benar terjadi, maka yang menjadi 

korban utamanya adala wanita. Jika dilihat dari sisi psikologis maka dapat 

diinterpretasikan bahwa praktik pernikahan paksa ini akan menimbulkan 

kecemasan yang mendalam karena si pelaku menganggap dirinya tidak punya 

kemampuan, wewenang dan pilihan terhadap keputusan. Upaya penolakan 

tentunya menjadi masalah antara anak dan orang tua, terlebih lagi jika 

pernikahan ini telah disepakati oleh keluarga calon mempelai laki-laki. 

Memandang dari aspek psikologis, pernikahan memiliki beberapa kriteria. 

Baik itu yang bersifat mental, maupun yang bersifat spiritual. Secara mental, 

pasangan suami isteri hendaknya antara satu sama lain itu saling mengetahui 

kepribadian sehingga kedepannya mampu menyesuikan diri, terutama jika setelah 

menjalani rumah tangga dan muncul suatu perdebatan atau masalah maka akan 

langsung dapat diatasi. Secara spiritual, pendidikan dan kecerdasan khususnya 

 

152Yudrik Jahja, “Psikologi Perkembangan” (Cet. III; Jakarta: Pt. Kharisma Putra Utama, 

2013), h. 245-247. 

153Yudrik Jahja, “Psikologi Perkembangan”, h. 248. 
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dalam perkara agama harus di perhatikan, sebab pada dasarnya suatu pernikahan 

adalah perwujudan dari kehidupan agama.154 

Pernikahan paksa yang dialami oleh banyak perempuan secara psikologis 

tidak dapat dibenarkan. Hal ini sebab banyak dampak negatif yang menyangkut 

sisi kesehatan baik itu kesehatan fisik maupun kesehatan psikis. Konsekuensi 

dari segi psikis itu muncul pertama kali saat masa perjodohan, karena pada saat 

seorang wanita dijodohkan dengan orang yang tidak ia sukai maka saat itu 

pulalah muncul suatu gejolak, pertentangan dalam hatinya, perasaan shock juga 

perasaan was-was. Untuk selanjutnya, dari hal tersebut maka dapat menimbulkan 

suatu perubahan sikap keseharian menjadi pendiam dan pemurung. Akibat dari 

stres yang berkepanjangan akan berdampak pada kehidupan rumah tangga anak 

yang berantakan dan pernikahannya tidak harmonis seperti yang diperkirakan 

masing-masing orang tua anak yang menikah, bahkan konsekuensi terburuknya 

berakhir pada perceraian.155 

 Suatu pernikahan mesti dilandasi dengan persetujuan antara pihak laki-

laki dan perempuan yang akan melangsungkan pernikahan. Seperti yang telah 

dijelaskan pada pembahasan sebelmnya bahwa haruslah dimintai persetuan dari 

kedua calon sebagaimana yang termuat dalam Undang-undang Perkawinan tahun 

1974 pasal 6 ayat 1. Persetujuan itu mengandung asas kesukarelaan, yang 

merupakan syarat mutlak untuk melangsungkan suatu pernikahan. Hal itu 

dikarenakan bahwa pernikahan adalah adanya ikatan lahir juga batin, maka tanpa 

 

154Abu Bakar, “Problem Kewenangan Wali dan Hak Perempuan dalam Penentuan 

Jodoh”, al-Ahkam, V, no. 1 (2010), h. 95. 

155Abu Bakar, “Problem Kewenangan Wali dan Hak Perempuan dalam Penentuan 

Jodoh”, h. 95. 
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adanya perseyujuan dari kedua calon, dapat saja terjadi ikatan lahir tapi tidak 

dengan ikatan batin.156 

 Salah satu bentuk kasus kekerasan kepada anak adalah pernikahan secara 

paksa. Efek yang ditimbulkan dari tindakan ini dapat lebih parah jika 

dibandingkan dengan  perlakuan kekerasan fisik. Akibat dari praktik pernikahan 

paksa, tidak sedikit yang berimbas pada ketidak harmonisan bahkan lebih 

buruknya berakhir pada perceraian157 yang kemudian sang anak menanggung 

banyak pikiran-pikiran yang mengganggu . wajarlah demikian jika depresi 

mental, tekanan kejiwaan, stres dan penderitaan batin itu lebih banyak terjadi di 

kalangan wanita sebab wanita lebih suka memendam emosinya dan menjaganya 

agar masalahnya itu tidak diketahui oleh siapapun. 

 Orang tua berkewajiban mengasuh hingga menikahkan anak mereka 

apabila telah sampai wakunya. Meski demikian, tidak serta merta kewajiban itu 

menjadikan orang tua merasa berhak sepenuhnya atas anaknya dengan 

menentukan calon pasangan bagi anak mereka. Dalam hal memilihkan jodoh, 

hingga saat ini masih banyak dijumpai terkait pemaksaan kehendak orang tua 

kepada anaknya dengan semena-mena 158  yang tanpa disadari perilaku tersebut 

(nikah paksa) mendatangkan mudharat bagi anak. 

Tidak semua wanita ingin atau ridha dinikahkan dengan orang yang 

bahkan tidak mereka kenal sebelumnya. Wanita yang belum pernah menikah 

sebelumnya (gadis) alangkah lebih baiknya jika tetap memprioritaskan izinnya 

atau kerelaannya (rid}a) dari anaknya, tidak lain agar pernikahan itu bisa menjadi 

 

156Adam Gunawan, “Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktek Kawin Paksa (Studi 

Kasus di Desa Labuan Kecamatan Labuan Kabupaten Pandagelang)”, h. 85. 

157Is Addurofiq, “Praktek Kawin Paksa Dan Faktor Penyebabnya”, Skripsi (Malang: Fak. 

Syari‘ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010), h. 4. 

158Is Addurofiq, “Praktek Kawin Paksa Dan Faktor Penyebabnya”, Skripsi (Malang: Fak. 

Syari‘ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010), h. 72. 
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kekal dan sakinah mawaddah warahmah. Sebagaimana yang terdapat dalam 

sabda Rasul terksait perizinan dari anak gadis yang berbunyi: 

تَأْذَنَ   وَلَ تنُْكَحُ الْبِكْرُ حَتََّّ تسُ ْ

Artinya: “gadis tidak boleh dinikahkan hingga dimintai izinnya” 

Jika seorang gadis saja mesti dimintai persetujuan darinya sebelum 

melangsungkan pernikahan, apalagi jika itu adalah orang yang pernah bersuami 

(janda) maka perihal perizinan untuk menikahkannya wajib. 

B. Kandungan Hadis 

Muh. Tasrif dalam bukunya “metodologi Fiqh al-Hadith” mengutip 

pendapat dari Yusuf al-Qarda<wi< yang mengatakan bahwa dalam upaya 

memahami suatu hadis dengan pemahaman yang benar dan jauh dari penafsiran 

yang buruk, maka seseorang harus memahami hadis sesuai dengan petunjuk dari 

al-Qur‘an. Al-Qur‘an adalah konstitusi, sedangkan hadis merupakan suatu bentuk 

penjelasan terperinci dari konstitusi tersebut, baik bersifat teoritis maupun 

terkait fungsi hadis terhadap al-Qur‘an sebagaimana yang terdapat dalam ushul 

figh. Seperti yang telah dikemukakan oleh Syafi‘i bahwa hadis memiliki tiga 

fungsi terhadap al-Qur‘an. Pertama, menegaskan apa-apa yang di naskan oleh al-

Qur‘an. Kedua, menjelaskan makna yang dikehendaki oleh al-Qur‘an. Ketiga, 

berdiri sendiri dan tidak memiliki kaitan dengan al-Qur‘an. Maka dari penjelasan 

ini dapat di simpulkan bahwa kebanyakan hadis berfungsi menguatkan apa yang 

telah di tetapkan oleh al- al-Qur‘an, serta menjelaskan hal-hal yang perlu 
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penjelasan dalam al-Qur‘an. Baik itu untuk merincikan dari ayat-ayat mujmal, 

penjelas ayat-ayat yang muskhil ataukan pengurai dari ayat-ayat yang ringkas.159 

Untuk mengetahui suatu hadis, maka di butuhkan pegetahuan terhadap 

makna subtansi dan makna formatif dari hadis nabi. Sebab seperti yang diketahui 

bahwa hadis harus selaras atau tidak boleh bertentangan dengan misi kerasulan 

nabi sebagai rah}matan lil ‘a>lami>n (rahmat bagi seluruh alam) dan sebagai suri 

tauladan yang baik. 

Secara bahasa, subtansi berarti isi pokok atau inti. Substansi yang 

dimaksudkan adalah suatu makna yang terkandung dalam sebuah hadis yang 

sifatnya umum. Pengamalan sebuah hadis nabi dalam rangka menghidupkan 

sunnah nabi saw tidak dapat dilepaskan dari subtansi hadis tersebut. Kandungan 

dari hadis dapat dipahami dengan menggunakan beberapa proses teknik 

interpretasi, yakni interpretasi tekstual yang lebih condong mengarah kepada 

makna formatif dari hadis dan interpretasi kontekstual dan intertekstual yang 

mengarah kepada makna subtansi hadis. 

Setelah memaparkan penjelasan pada pembahasan sebelumnya terkait 

proses interpretasi kontekstual dan intertekstual pada skripsi ini, maka dapat 

diketahui bahwa secara intertekstual maka syarat untuk dapat 

diberlangsungkannya sebuah pernikahan adalah ketika adanya persetujuan dari 

calon mempelai. Hal demikian sebagaimana yang tercatat pada UU pasal 16. 

Adapun tujuan dari UU tersebut yaitu untuk membentuk keluarga yang 

harmonis. 

Kemudian selain daripada itu jika melihat pada proses kontekstual hadis 

ini atau latar belakang hadis ini yaitu pada kasus Khansa’, ketika itu Khansa’ 

 

159Muh. Tasrif, Metodologi Fiqh al-Hadith (Cet. I; Ponorogo: STAIN Ponorogo press, 

2012), h. 59-61 
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dinikahkan oleh pilihan ayahnya sedangkan ia mempunyai pilihan sendiri yaitu 

bersama Abu Lubabah. Dari hasil penelusuran, Abu lubabah merupakan sosok 

sahabat yang pada zaman rasul, Rasul pernah mengamanahkan Abu Lubabah agar 

tetap menjaga kota madinah saat beliau hendak pergi melaksanakan perang 

badar. Adapun sosok laki-laki pilihan ayah khansa’ adalah orang yang 

memandang rendah Khansa’. Penulis berpendapat bahwa hal demikian yang 

menjadikan Khansa’ untuk tidak bersama dengan lelaki pilihan dari ayahnya dan 

lebih memilih unutk menikah dengan sosok Abu Lubabah. 

Seorang wali boleh saja menyarankan atau menawarkan calon 

pendamping untuk anak perempuannya, namun tidak dalam bentuk paksaan. 

Ketika seorang wali mencarikan calon pendamping untuk anaknya dan sudah 

diketahui bahwa calon tersebut baik dari segala hal dan sedangkan anak memiliki 

pilihan yang lain di mana orang tersebut sama-sama baik dari segala hal maka 

menurut peneliti, sang anak dapat memilih apakah menolak pilihan orang tua 

atau menerimanya. Yeni Mulyati dalam tulisannya menyatakan bahwa alangkah 

baiknya jika orang tua membiarkan anaknya dalam memilih pasangan sendiri jika 

pilihan anak juga merupakan orang baik setelah dilihat dari berbagai hal dan 

dapat membimbing rumah tangga anak.160 Demikian termasuk tugas pokok 

sebagai orang tua untuk mendukung dan mendoakan anak agar mendapat 

kebahagiaan dalam menjalankan hubungan rumah tangganya hingga terciptanya 

keharmonisan meskipun anak bukan menikah dengan lelaki pilihan orang tua. 

kemudian jika diketahui bahwa pilihan dari anak merupakan sosok yang kurang 

baik untuk keberlangsungan keluarganya nanti, maka hak wali berlaku untuk 

memisahkan anak dengan pilihannya yang kurang baik itu. 

 

160Yeni Mulyati, “Perjodohan Secara Paksa Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di 

Desa BantarBarang Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga)”, Skripsi (Fak. Syari’ah IAIN 

Purwokerto, 2020), h. 34-35. 
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Sebagai modal awal untuk membentuk keluarga yang harmonis yaitu 

dengan melakukan seleksi terhadap calon pasangan. Adapun tuntunan Islam 

dalam memiih pasangan, sebagaimana yang terdapat dalam hadis nabi yang 

berbunyi: 

 

آَ  بنُْ آَبِي سَعِيدٍ عَنْ آبَِيهِ عَنْ  ثنََِ سَعِيدُ  ِ قاَلَ حَدَّ يََ عَنْ عُبَيْدِ اللَّّ ثنَاَ يَحْ د  حَدَّ ثنَاَ مُسَدَّ ُ عَنْهُ عَنْ  حَدَّ بِي هُرَيْرَةَ رَضَِِ اللَّّ

َ قاَلَ تنُْكَحُ الْمَرْآةَُ لَِرْبعٍَ لِمَا  ُ علَيَْهِ وَسَلمَّ ينِ ترَبِتَْ يدََاكَ النَّبِِِّ صَلىَّ اللَّّ ينِْاَ فاَظْفَرْ بِذَاتِ الّدِ بِِاَ وَجَََالِهاَ وَلِدِ  161لِهَا وَلِحَس َ

 

Artinya: 

Musaddad telah menceritakan kepada kami, Yahya dari Ubaidullah elah 

menceritakan kepada kami ia berkata; Sa'id bin Abu Sa'id dari bapaknya 

dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu Telah menceritakan kepadaku, dari 

Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Wanita itu dinikahi 

karena empat hal, karena hartanya, karena keturunannya, karena 

kecantikannya dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, 

niscaya kamu akan beruntung." 

Dalam sebuah jurnal yang ditulis oleh Ratna Suraiya tentang “memilih 

calon pasangan suami-istri dalam perkawinan islam” mengatakan bahwasanya 

hadis di atas menyebutkan empat hal yang menjadi kecenderungan seseorang 

dalam memilih pasangan. Bukan hanya bagi laki-laki untuk memilih pasangan 

perempuan, tetapi juga berlaku pada perempuan. Pernyataan hadis menunjukkan 

bahwa memperhatikan aspek kekayaan, status sosial dan rupa 

(kecantikan/ketampanan) merupakan bentuk pertimbangan yang diperbolehkan 

menurut agama karena hal tersebut menjadi kebutuhan manusia dalam menjalani 

kehidupan berumah tangga. Namun pertimbangan yang paling utama adalah 

memperhatikan dari aspek agamanya, karena keagamaan menentukan karakters 

seseorang pada semua tingkah lakunya.162 

 
161Muh}ammad bin Isma>‘i<l Abu> ‘Abdillah al-Bukha>ry al-Ja’fiy, al-Ja>mi’ al-Musnad al-

S}ah}i<h} al-Muktas}ar min Umu>r Rasu>lullah S}allalla>h ‘Alaih wa Sallam wa Sunanih wa 
Ayya>mih=S}ah}ih} al-Bukha>riy, Juz 7 (Cet. 1; Khairo: al-Mut}aba‘ah al-Salafiyyah, 1400 H), h.7. 

162Ratna Suraiya, “Memilih Calon Pasangan Suami-Istri dalam Perkawinan Islam 

(Tinjauan Psikologi Keluarga Islam)”, Jurnal Syari’ah dan Hukum Islam, IV, no. 2 (2019), h 111. 
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Pada dasarnya, wali mujbir memiliki hak untuk menikahkan putrinya 

sebagai bentuk perlindungan agar putrinya memilih orang yang tepat. Tetapi 

pada kasus yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa jika anak memiliki 

pilihannya sendiri, yang mana lelaki tersebut merupakan orang yang baik dari 

berbagai hal maka orang tua tidak di perkenankan untuk melarang anak menikahi 

laki-laki pilihannya sendiri. Hal demikian dilakukan guna menutup peluang 

terjadinya masalah besar yang akan timbul kemudian hari. 

Setelah melalui penelitian naqd sanad dan naqd  matan serta bentuk 

interpretasi intertekstuan dan kontekstual juga tambahan data pada pembahsan 

ini, adapun makna subtantif yang peneliti dapat simpulkan pada hadis yang dikaji 

ini adalah menunjukkan bahwa dalam agama Islam tidak mengajarkan paksaan, 

dan Islam mengajarkan untuk memilih pilihan yang maslahatnya lebih besar 

daripada mudharatnya. 

Setelah menemukan makna subtantif pada hadis yang dikaji, kemudian 

melangkah pada makna formatif dari suatu hadis. Yaitu suatu bentuk 

pengaplikasian berdasarkan makna yang sesuai atau yang dikehendaki oleh 

subtansi suatu hadis.  Adapun makna formatif yang terdapat pada kasus hadis 

yang peneliti kaji ini menunjukkan bahwa tidak diperbolehkannya pernikahan 

secara paksa bagi perempuan yang memiliki pilihan lain, terlepas orang itu 

merupakan orang yang pernah menikah sebelumnya (janda) ataupun seorang 

gadis. Seperti yang diketahui bahwa paksaan memiliki dampak buruk terhadap 

psikologi terkhususnya bagi perempuan. 

C. Implementasi 

Implementasi hadis adalah bentuk dari sebuah pengamalan hadis di mana 

ada yang bersifat universal, lokal dan temporal. Universal dalam kamus besar 
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bahasa Indonesia (KBBI) berarti umum atau yang berlaku untuk seluruh dunia.163 

Lokal bermakna setempat atau daerah tertentu.164 Sedangkan makna temporal 

yaitu berhubungan dengan waktu atau berkenaan dengan waktu-waktu yang 

tertentu.165 Oleh karena itu, jika disandingkan dengan kata hadis maka dapat 

dimaknai dengan universal berarti meliputi siapa saja dan kapan saja. Jika itu 

bersifat lokal berarti berlaku hanya untuk daerah tertentu itu saja. Adapun yang 

sifatnya temporal berarti berlaku di waktu-waktu yang tertentu saja. 

Pengamalan atau implementasi hadis sebagai upaya dalam menghidupkan 

sunnah nabi, tidak dapat terlepas pada petunjuk dari hadis-hadis tersebut di mana 

adakalanya bersifat universal, lokal dan temporal. Jika melihat pada hadis yang 

peneliti kaji, maka hadis tentang pernikahan paksa ini bersifat universal yakni 

dalam Islam tidak diperbolehkan memaksakan kehendak kepada orang lain dalam 

menentukan pilihan, salah satunya dalam hal pernikahan. Kemudian untuk 

menghindari terjadinya suatu paksaan dalam pernikahan, maka antara seorang 

wali dan pihak anak yang akan menikah, perlu adanya komunikasi sehingga 

terdapat kejelasan apakah pihak anak menyukai pilihan dari orang tuanya. Jangan 

sampai dengan memilih pilihan dari paksaan pihak lain, akhirnya tidak terpenuhi 

tujuan dari pernikahan yang sakinah mawaddah warah}mah}. Begitu pula 

sebaliknya, anak perlu mengomunikasikan kepada pihak wali tentang lelaki 

pilihannya sendiri.  

 

163Pustaka Phoenix, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Cet. V; Jakarta: PT. Media Pustaka 

Phoenix, 2010), h. 922. 

164Pustaka Phoenix, Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 540. 

165Pustaka Phoenix, Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 861. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Hadis tentang kasus pernikahan Khansa’ dilihat dari hasil penelitian sanad 

serta matan hadis, maka dapat disimpulkan bahwa hadis ini berstatus s}ah}i<h}. 

Diketahui bahwa sanad hadis melalui jalur Abu> Da>ud ini bersambung, di 

mana para periwayatnya memenuhi kriteria yaitu adil dan dhabit. Ditemukan 

pula pada hadis ini adanya syahid dan mutabi’. Selanjutnya pada matan 

hadis terkait pernikahan Khansa’ ini telah memenuhi syarat-syarat dari 

kes}ah}i<h}an hadis yakni terhindar dari syudz dan ‘illat. 

2. Kandungan hadis jika dilihat makna subtantifnya maka dapat simpulkan 

bahwasanya dalam agama Islam tidak mengajarkan paksaan, dan Islam 

mengajarkan untuk memilih pilihan yang maslahatnya lebih besar daripada 

mudharatnya.Adapun makna formatif dari hadis yang peneliti kaji ini 

menunjukkan bahwa tidak diperbolehkannya pernikahan secara paksa bagi 

perempuan yang memiliki pilihan lain, terlepas orang itu merupakan orang 

yang pernah menikah sebelumnya (janda) ataupun seorang gadis. Seperti 

yang diketahui bahwa paksaan memiliki dampak buruk terhadap psikologi 

terkhususnya bagi perempuan. 

3. Pengamalan atau implementasi pada hadis yang peneliti kaji, maka hadis 

tentang pernikahan paksa ini bersifat universal yakni dalam Islam tidak 

diperbolehkan memaksakan kehendak kepada orang lain dalam menentukan 

pilihan, salah satunya dalam hal pernikahan. Jangan sampai dengan memilih 

pilihan dari paksaan pihak lain, akhirnya tidak terpenuhi tujuan dari 

pernikahan yang sakinah mawaddah warah}mah}. 
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B. Implikasi Penelitian 

Hadis yang peneliti kaji pada penelitian ini, menjelaskan terkait  

pengisyaratan bahwa orang tua atau wali tidak diperbolehkan untuk memaksakan 

kehendak kepada anak di mana anak juga memiliki hak dalam menentukan 

pilihannya dalam hal pernikahan patut di aplikasikan. Melihat pada masyarakat 

saat ini masih adanya kasus pernikahan paksa yang berimbas pada hubungan 

pernikahan anak yang tidak berjalan dengan harmonis bahkan berujung 

perceraian. 

Dengan adanya skripsi ini, peneliti berharap masyarakat dapat memahami 

hadis tentang pernikahan paksa ini agar tidak salah dalam mengartikan hak wali 

mujbir sehingga tidak ada lagi yang bertingkah semena-mena dalam menikahkan 

anaknya dan tetap menghargai dan mempertimbangkan pendapat anak sebab 

anaklah yang akan menjalani kehidupan rumah tangganya.  
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