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PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN 

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 tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 Sa ṡ es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 Ha ḥ ح
ha (dengan titik di 

bawah) 

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Zal Ż ذ
zet (dengan titik di 

atas) 

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

 Sad ṣ ص
es (dengan titik di 

bawah) 

 Dad ḍ ض
de (dengan titik di 

bawah) 

 Ta ṭ ط
te (dengan titik di 
bawah) 

 Za ẓ ظ
zet (dengan titik di 

bawah) 

 ain ‘ apostrof terbalik‘ ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق
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 Kaf k Ka ك

 Lam l El ل

 Mim m Em م

 Nun n En ن

 Wau w We و

 Ha h Ha ه

 hamzah , Apostrof ء

 Ya y Ye ي

 

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

diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis 

dengan tanda (‘). 

2. Vokal 

Vokal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri atas 

vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 

harakat, transliterasinya sebagai berikut: 

 
 
 
 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

 
 
 
 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fatḥah A A ا´

 kasrah I I اِ

 ḍammah U U ا˚
 

Harkat dan Huruf Nama Huruf dan Tanda Nama 

 fatḥah dan yā’ Ai a dan i ´ى

 fatḥah dan wau au a dan u ى ´ ˚و
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3. Maddah 

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 

huruf transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

4. Tā’ Marbūṭah 
 

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

hidup atau mendapat harkat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, yang 

transliterasinya adalah [t]. Sedangkan tā’ marbūṭah yang mati atau mendapat 

harkat sukun transliterasinyaadalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan tā’ marbūṭah diikuti oleh 

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

terpisah, maka tā’ marbūṭah itu transliterasinya dengan (h). 

 
Harakat dan Huruf Nama 

Huruf dan 
Tanda 

Nama 

́ …  ´ى  … |ا 
fatḥah dan alif 

atau yā’ ā 
a dan garis di 

atas 

 
 kasrah dan yā’ i ى

i dan garis di 
atas 

 ḍammah dan wau ū ىو 
u dan garis di 

atas 
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5. Syaddah (Tasydid) 
 

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydid dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan 

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

 
6. Kata Sandang 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan 

sesuai dengan bunyi huruf yang ada setelah kata sandang. Huruf "l" (ل) 

diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti 

kata sandang tersebut. 

 
7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop hanya berlaku bagi hamzah 
yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, 
ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 
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8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 

Pada dasarnya setiap kata, baik fi‘il, isim maupun huruf, ditulis 

terpisah.Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang 

sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang 

dihilangkan, maka dalam transliterasinya penulisan kata tersebut bisa 

dilakukan dengan dua cara; bisa terpisah per kata dan bisa pula dirangkaikan. 

   Contoh: 

Fil Zilal al-Qur’an 

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

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

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

tanpa huruf hamzah. 

 

 
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 dari (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada 

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

yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan 
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huruf awal kata sandangnya. 

Syahru ramadan al-lazi unzila fih al-Qur’an Wa ma Muhammadun illa 

rasul 

 
11. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:  

        swt.  = subhānahū wa ta‘ālā 

saw.  = sallallāhu ‘alaihi wa sallam 

a.s.  = ‘alaihi al-salām 

H   =Hijra

M = Masehi 

SM = Sebelum Masehi 

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

w. = Wafat tahun 

QS .../...:4 = QS al-Baqarah/2:4 atau QS Ali ‘Imrān/3:4 

HR = Hadis Riwayat 
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ABSTRAK 

Nama : St Nurrahma 
NIM   : 80500220006 
Judul : Konsep Bai’ Mabrur  Pada Transaksi Barter Petani Garam Di    

Kabupaten Jeneponto 
 

  Tujuan dari penciptaan manusia adalah mencari keridhoan Allah swt, 
begitupula dalam transaksi jual beli, Allah swt mengatur jual beli yang diterima dan 
diberkahi. Transaksi jual beli, yang masih sering dilakukan diantaranya adalah 
barter seperti  yang ada di Kabupaten Jeneponto. Barter garam dengan kebutuhan 
pokok sehari-hari telah menjadi budaya oleh masyarkat. Penelitian ini bertujuan 
untuk menganalisis transaksi barter petani garam kemudian mengelaborasi konsep 
Bai Mabrur pada transaksi yang dilakukan oleh masyarakat di kabupaten jeneponto.  
  Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif 
yaitu, menganalisis dan menginterprestasikan data yang telah terkumpul dalam 
penelitian. Dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan 
penyimpulan hasil penelitian. Penulis juga menggunakan pendekatan ekonomi 
syariah, karena sesuai dengan tujuan penelitian sebagaimana bentuk transaksi 
dikatakan mabrur dengan melihat nilai-nilai setiap proses yang dilakukan dalam  
transaksi barter sehingga terpenuhinya nilai Al-birr, Nilai ibadah, halal dan haram 
untuk mewujudkan jual beli barter yang terhindar dari kemudharatan. 
  Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa transaksi barter garam sudah 
berlangsung lama dan menjadi budaya masyarakat sekitar yang berprofesi sebagai 
petani garam dan pedagang. Objek yang dipertukarkan yaitu beras, gula dan kopi 
dan rokok. Barter dilakukan dengan memberikan terlebih dahulu barang objek 
barter oleh pedagang kepada petani garam pada saat akad berlangsung, sedangkan 
garam yang dijadikan objek barter menunggu masa panen 2 sampai 3 minggu 
setelah akad. Ditinjau dari segi mabrurnya transaksi barter menunjukkan adanya 
bentuk transaksi saling tolong menolong bagi kedua pihak (Al-birr), pihak 
pedagang membantu petani dalam hal memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan dalam 
pemasaran garam, sedangkan sisi lain petani juga membantu pedagang dalam hal 
mendapatkan garam lebih mudah yang juga dijual kembali untuk mendapatkan 
keuntungan lebih, Petani bertanggungjawab dan menerima dengan ikhlas apapun 
yang terjadi pada saat proses garap telah selesai. 
  Hasil penelitian ini digunakan sebagai bagian dari acuan dalam transaksi 
barter untuk memenuhi transaksi ekonomi yang di terima oleh Allah swt. Demikian 
masih diperlukan adanya pengembangan penelitian terkait konsep keislamannya 
sehingga dapat memperdalam kajian tentang transaksi barter ataupun jual beli yang 
sering terjadi ditengah masyarakat untuk mewujudkan transaksi ekonomi yang 
diterima oleh Allah swt (Mabrur) sehingga dapat memperkaya khazanah keilmuan 
ekonomi Islam sebagai ekonomi keummatan. 
 

 
Kata Kunci: Bai Mabrur, Barter, Ekonomi Islam, Petani Garam 

 



BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang Masalah  

   Manusia adalah makhluk sosial yang sebagai makhluk sosial tidak bisa 

memenuhi kebutuhannya sendiri, ia dituntut untuk berinteraksi dengan orang 

lain untuk memenuhi  kebutuhannya.  Untuk  memenuhi  kebutuhannya inilah 

manusia diperintahkan selalu berusaha dan bekerja untuk memenuhi kebutuhan 

hidupnya. Bekerja adalah sesuatu yang diperintahkan oleh Allah swt, pekerjaan 

apapun selama itu halal dan tidak merugikan orang lain diperbolehkan dalam 

agama Islam, tak terkecuali sebagai petani.  

   Petani adalah salah satu profesi  yang tergolong banyak di  Indonesia, 

Menurut data Badan Statistiik daerah Kabupaten Jeneponto tahun 2021 jumlah 

penduduk yang bekerja dalam sektor lapangan usaha pertanian memiliki angka 

yang paling tinggi. Yaitu sebesar, 111.155 penduduk, 68.614 laki-laki dan 

perempuan sebanyak 42. 991. Disusul dengan bidang Industri sebesar 17. 552 

penduduk dan  Jasa sebesar 57.977 penduduk.  

   Petani adalah setiap orang yang  melakukan suatu usaha  untuk  memenuhi 

sebagian atau seluruh kebutuhan hidup di bidang pertanian yang meliputi segala 

usaha pertanian, peternakan, perikanan (termasuk penangkapan ikan) dan 

mengutamakan hasil laut.1 Menurut Poerdarminta mendefinisikan petani sebagai 

 

1 Hasanuddin T Viantimala dan Fitriyani. ” Kinerja Penyuluh Pertanian Lapangan, 
Kepuasan Petani, dan Produktivitas Usahatani Jagung di Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung 
Selatan. Suluh Pembangunan”Journal of Extension and Development 1 no 2 (2019): h. 134  

1 



 
2 

 

orang yang bermata pencaharian dengan bercocok tanam di tanah2. Menurut 

Rodjak, Petani adalah orang yang melakukan kegiatan bercocok tanam hasil 

bumi atau memelihara ternak dengan tujuan untuk memperoleh kehidupan dari 

kegiatannya itu. Petani sebagai pengelola usahatani berarti ia harus mengambil 

berbagai keputusan di dalam memanfaatkan lahan yang dimiliki untuk 

kesejahteraan hidup keluarga.3 

   Dalam menjalankan usahataninya, tiap petani memegang peranan sebagai 

jurutani (cultivator) sekaligus seorang pengelola (manager).4 Jadi dapat 

disimpulkan bahwa petani adalah orang yang menggantungkan  hidupnya pada  

lahan  pertanian  sebagai  mata  pencaharian utamanya. Dalam Undang Undang 

Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan 

Kehutanan, pengertian petani adalah perorangan warga negara Indonesia beserta 

keluarganya atau koperasi yang mengelola usaha di bidang pertanian, wanatani, 

minatani, agropasture, penangkaran  satwa tumbuhan, di dalam dan di sekitar 

hutan, yang meliputi usaha hulu tanihulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran 

dan jasa penunjang.5  

   Untuk memenuhi kebutuhannya petani juga melakukan jual beli, menjual 

hasil panennya dan melakukan pertukaran dengan produk petani lain dalam 

memenuhi kebutuhan sehari-hari. Guna memudahkan dalam menjalani 

kehidupan di dunia dan kebaikan di akhirat Allah swt mengatur segala hukum 
 

2 Poerdarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia (Jakarta:Balai Pustaka, 1995), h.48 

3 Rodjak, Manajeman Usaha Tani (Bandung Pustaka Gitaguna,1995), h. 56 

4 Christine Sri Widiputranti, “Response and Empowerment of Farmers in PT Pertamina's 
Corporate Social Responsibility Program at D.I. Yogyakart” 2, no. 2 (2020): h. 9 

5 Widya Dwi dkk,”Analisis Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kabupaten 
Kampar”Jurnal  ilmiah Pertanian 13, no.1 Agustus (2016): h. 14 
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dan kaidah dalam al-Quran dan hadis sebagai pedoman dalam berhubungan 

kepada Tuhan ataupun hubungan dengan manusia lainnya. Hubungan manusia 

dengan manusia lainnya disebut muamalah, atau yang diatur dalam fiqih 

muamalah. Salah satu yang diatur dalam fiqih muamalah adalah jual beli. Fiqih 

muamalah menjadi dasar dan pedoman dalam transaksi jual beli agar tidak 

terjadi kecurangan dan ketidakadilan.  

   Fikih  menurut  bahasa  yaitu pemahaman, sedangkan menurut  istilah 

suatu ilmu yang mendalami atau memahami hukum yang berada di al-Qur’an 

dan hadis sesuai dengan agama Islam yang mengatur segala aspek  kehidupan   

manusia, baik kehidupan individu maupun masyarakat dan kehidupan manusia 

dengan Tuhan. Sedangkan muamalah adalah aturan (hukum) yang mengatur 

manusia dalam bersosial dan duniawi sesuai  ketentuan  Allah. Jadi dapat 

diartikan fikih muamalah adalah aturan atau hukum Allah yang harus ditaati 

karena fikih muamalah mengatur cara memperoleh dan mengembangkan harta  

dan mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya.6 

   Mengutip pendapat Dimyauddin Djuwaini, bahwa konsep fikih muamalah 

merupakan tawaran Islam yang memberikan warna dalam setiap dimensi 

kehidupan manusia, tak terkecuali dunia ekonomi. Kegiatan ekonomi yang 

dilakukan tidak hanya berbasis nilai materi, akan tetapi terdapat sandaran 

transendental di dalamnya, sehingga akan bernilai ibadah.7 Konsep fikih 

muamalah bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan, yang akan senantiasa 

 

6 Alma Dwi Rahmawati,” “Tinjauan  Fiqih Muamalah Terhadap  Akad Pengiriman 
Barang,” Al-Iqtishod: Jurnal Ekonomi Syariah2, no. 2 (2020): h. 90 

7 Dimyauddin Djuwaini, ”Pengantar Fiqh  Muamalah”, Yogyakarta: Pustaka  Pelajar, 
(2010), h. 12 
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berusaha mereduksi permusuhan dan perselisihan diantara manusia, Inilah tujuan 

pemahaman fikih muamalah diterapkan dalam bertransaksi jual beli.  

   Sebagaimana tujuan dari penciptaan manusia adalah mencari keridhoan 

Allah swt, begitupula dalam transaksi jual beli, Allah swt mengatur jual beli 

yang diterima dan diberkahi. Salah satu praktik muamalah yang biasa dilakukan 

masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya dengan cara menukarkan barang 

dengan barang lain yang tidak sejenis yang biasa dikenal dengan barter. Sistem 

barter sejak zaman Rasulullah telah biasa dipraktekkan dengan terdapat batasan-

batasan tertentu yang ditetapkan oleh rasulullah agar praktik barter yang 

dilakukan tidak merugikan salah satu pihak atau menimbulkan riba. Barter 

sendiri telah ada sejak zaman rasulullah saw, Sistem barter terjadi jauh sebelum 

masa Nabi Muhammad saw lahir, yakni berkisar pada 6000 tahun SM sedangkan 

Nabi Muhammad saw lahir pada tahun 570 M8.  

   Ketentuan dalam  barter  adalah  tidak  dibolehkan  menukar dengan 

perbedaan nilai jenis barang tertentu yang disebut dalam istilah fikih dengan 

istilah barang ribawi, yakni : Emas, perak, gandum, tepung, kurma dan garam. 

Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Rasulullah saw berikut: 

 لاثمحلملاب حلملاو رمتلاب رمتلاو ريعشلاب ريعشلاو ربلاب ربلاو ةضفلاب ةضفلاو بهذلاب بهذل 

 ء 9اوس هيف يطعملاو ذخلآا ىبرأ دقف دازتسا وأ داز نمف ديب ادي لثمب

Artinya: 

 

8 Muchammad Ichsan, “Konsep Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam,” 
Profetika:Jurnal Studi Islam (2020). 

9 Hadis  muslim,  https://carihadis.com/hadis-sahih/2176. Diakses  pada  tanggal  1  April 
2021 
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  Jika emas ditukar dengan emas, perak ditukar dengan perak, gandum 
ditukar dengan gandum, sya’ir (gandum kasar) ditukar dengan sya’ir, 
kurma ditukar dengan kurma, dan garam ditukar dengan garam, takaran 
atau timbangan  harus  sama dan  dibayar tunai.  Siapa menambah  atau 
meminta tambahan, maka ia telah melakukan transaksi riba. Baik yang 
mengambil maupun yang memberinya sama-sama berada dalam dosa. 

 

   Dalam Islam pada prinsipnya membolehkan terjadinya pertukaran   barang 

dengan barang (barter). Namun dalam pelaksanaannya bila tidak memperhatikan 

ketentuan syariat dapat  menjadi  barter  yang mengandung unsur  riba. Dahulu 

berbagai barang digunakan sebagai standar barter salah satunya tengkorak 

manusia. Item  lain yang popular digunakan  untuk  pertukaran adalah garam. 

Dimana garam dianggap sebagai barang berharga. Bahkan pada saat itu0gaji 

tentara0romawi di bayar menggunakan  garam. Yang menjadi kelemahan  utama  

dari  barter  adalah  tidak  adanya  kriteria  standar  untuk menentukan0nilai 

barang dan jasa yang rawan mengakibatkan perselisihan serta bentrokan. Tahun 

1930-an barter kembali popular selama depresi besar akibat terjadinya  

kelangkaan  uang.10 

   Dalam menukarkan barang yang jenisnya berbeda diperbolehkan dalam 

jumlah atau kadar yang berbeda dengan syarat barang  diserahkan pada saat 

transaksi. Sistem barter sendiri merupakan model transaksi yang langsung 

menukarkan barang dengan barang, atau barang dengan jasa tanpa uang yang 

digunakan sebagai perantara dalam proses transaksinya11 Hal yang tidak dapat 

dipungkiri adalah adanya kecurangan dalam transaksi barter yang masih banyak 

 

10 Syafa’at Abdul Kholiq dan Rohmatullah, ”Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual 

Beli Hasil Pertanian Padi Sistem Tebasan Di Dusun Kelir Kabupaten Banyuwangi”, Darusalam 
10, no.1, (2018) 

11 Marsun, “Implementasi Pembiayaan Akad Istisna’ Dalam Transaksi Jual Beli Alat 
Bangunan Di Mibel Barokah Pademawu Pamekasan,” Journal of Chemical Information and 
Modeling 53, no. 9 (2013): h. 68. 
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ditemui di masyarakat, diantaranya masih terdapat ketidakadilan. Islam 

menginginkan menghapus pertukaran yang tidak jujur dan tidak adil dalam 

transaksi bisnis, tidak ada yang dzalimi dan merasa tertekan dan memberatkan. 

   Jual beli barter dalam Islam mengajarkan untuk senantiasa membangun 

perniagaan di atas kejelasan. Kejelasan dalam harga, obyek maupun akadnya. 

Sebagaimana Islam juga mensyariatkan agar menjauhkan akad perniagaan yang 

dijalin dari segala hal yang bersifat untung-untungan, atau kemungkinan akan 

menimbulkan kebatilan, secara tidak langsung mengakibatkan sulitnya 

perekembangan perekonomian.12 Sebagaimana firman Allah dalam QS al-

Baqarah/2:188. 

فَريِق  كُلُواْ 
ۡ
لتَِأ امِ  ٱلۡۡكَُّ إِلََ  بِِآَ  وَتدُۡلُواْ  طِلِ  بٱِلۡبََٰ نَكُم  بَ ي ۡ لَكُم  أمَۡوََٰ كُلُوٓاْ 

ۡ
تََ ثِۡۡ  ٗ  وَلََ  بٱِلِۡۡ ٱلنَّاسِ  لِ  أمَۡوََٰ مِ نۡ  ا 

   ١٨٨وَأنَتُمۡ تَ عۡلَمُونَ  

Terjemahnya: 

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di 
antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa 
(urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian 
daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal 
kamu mengerti.13 

 
       Maksud ayat tersebut adalah adanya larangan saling memakan harta 

sesama dengan cara yang bathil dan juga larangan untuk menyampaikan kepada 

penguasa berupa alasan bathil dengan tujuan agar dapat memakan harta milik 

orang lain dengan cara bathil, sedangkan sudah diketahui akan keharamannya. 

Transaksi barter mayoritas berdasar pada adat dan kebiasaan turun temurun yang 
 

12 Purbayu Budi Santoso dan Aris Anwaril Muttaqin, “Larangan Jual Beli Gharar: Telahh 
terhadap hadis dari Musnad ahmad bin hanbal”, Equilibrium 3,no.1 (2015): h. 156 

13 Departemen Agama RI, Al-Quran Dan Terjemahnya, (Bandung : CV Penerbit J-ART, 
2004). h.2 
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cenderung tidak melihat nilai atau etika Islam yang ada. Sebagai kaum Muslim 

perlu memahami dengan seksama akan aturan pertukaran dalam jual beli sebab 

ranah jual beli merupakan lahan yang dapat mendatangkan keberkahan. Karena 

itu transaksi barter seyogyanya dilakukan menurut perspektif fikih untuk 

mengetahui batasan-batasan Islam yang harus dilakukan oleh umat Muslim.  

   Rukun dan syarat barter sama dengan jual beli dalam Islam, adapun rukun 

jual beli sehingga dapat katakan sebagai jual beli sah dan diterima Allah swt, 

maka harus ada penjual, pembeli, ijab kobul, dan barang yang diperjualbelikan.14 

Kemudian syarat barang (objek) yang diperjualbelikan harus jelas, adapaun 

syarat yang harus terpenuhi adalah, barang yang diperjual belikan harus ada, 

barang yang diperjualbelikan adalah barang yang  bernilai, barang harus milik 

sendiri, dan barang yang akan dijual bisa diserahkan pada saat transaksi.15 Allah 

swt telah menjadikan jual beli mabrur sebagai salah satu mata pencarian paling 

baik yang disebutkan oleh Nabi shallallahu’alaihi wa sallam. Allah swt 

mensyariatkan cara perdagangan tertentu, karena segala sesuatu yang dibutuhkan 

oleh setiap orang tidak dengan mudah diwujudkan setiap saat, dan karena 

mendapatkannya dengan menggunakan penindasan dan kekerasan itu merupakan 

tindakan yang merusak, maka harus ada cara yang memungkinkan tiap orang 

untuk mendapatkan apa saja yang dia butuhkan, tanpa harus menggunakan 

kekerasan dan penindasan, itulah perdagangan dan hukum jual beli yang 

 

14 Wardani, Fiqih Ekonomi  Syariah :Fiqh Muamalh (Jakarta: PT Kencana Perdana Media 
2013), h.102 

15 Wardani, Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh…., h.102 
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dibenarkan syariat16.  Mabrur yang dimaksud disini adalah jual beli yang 

diterima oleh Allah swt, serta memenuhi syarat dan rukun jual beli, terlepas dari 

jual beli yang bermasalah, dibangun di atas kejujuran. Konsep bai’ mabrur yang 

dirumuskan oleh ahli ekonomi yaitu memiliki nilai al-bir (kebaikan), nilai 

ibadah, dan nilai halal-haram. 

   Penerapan mabrur dalam transaksi jual beli agar sampai pada terwujudnya 

kemaslahatan dunia dan akhirat . Adapun tujuan dari jual beli  mabrur (bai’ 

mabrur) yaitu: (1) Terhindar dari usaha tipu-menipu dan merugikan orang lain, 

(2) Penegakan keadilan dan pemeliharaan kedamaian dalam masyarakat, (3) 

Peningkatan keamanan sosial, sikap saling membantu, dan solidaritas dalam 

memenuhi kebutuhan dasar masayarakat, (4) Peningkatan kerjasama dalam hal 

kebaikan dan larangan serta perbuatan tindakan dzolim, (5) Peningkatan nilai 

moral dan kedekatan kepada Allah swt.  Mabrur menurut Abu Bakar al-Khilal 

adalah jual beli yang tidak bercampur dengan perbuatan-perbuatan dosa, atau 

jual beli yang diterima Allah swt. 

 م : روربملا ،  لوبقملا وه ليقو17

 Artinya:  

Jual  beli  mabrûr  adalah  yang  tidak  tercampur  dengan  perbuatan   
perbuatan dosa, dengan kata lain maqbul (diterima). 

 
   Pengertian ini menunjukkan bahwa defenisi kata mabrur itu bermakna 

sekurang-kurangnya adalah jika tidak ada kecurangan, perbuatan dosa, tetapi 

 

16 Taqyuddin An-Nabhani,Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam (Cet.III, 
Surabaya: RRisalah Gusti, 2013), h.149 

17 Ibnu Majah, Hadist sahih, https://carihadis.com/Sunan_Ibnu_Majah. Diakses pada 
tanggal 6 April 2021 

https://carihadis.com/Sunan_Ibnu_Majah
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akan menjadi lebih baik derajatnya apabila diikuti dengan peningkatan kualitas. 

Dengan kata lain jika barang yang dijual tidak hanya sekedar tidak ada cacat, 

tetapi barang yang bermutu tinggi atau berkualitas.18 

   Adapun mabrur dari definisi yang lain adalah jual beli yang tidak ada 

dusta  dan  khianat,  sedangkan  dusta  adalah  penyamaran  dalam barang yang 

dijual, dan penyamaran itu adalah penyembunyian aib terhadap barang dari 

penglihatan pembeli.19 Sesuai dengan hadis berikut ini: 

عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الكسب أطيب؟ قال: يا  

 قال : عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور ،رواه البزار وصححه الۡاكم 

Artinya : 

 Dari Rifa’ah bin Rafi’ radhiyallahu ‘anhu, bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi 
wasallam ditanya:”Apakah pekerjaan yang paling baik/afdhol?” Beliau 
menjawab:”Pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya sendiri (hasil 
jerih payah sendiri), dan setiap jual beli yang mabrur. (Hadis riwayat al-
Bazzar dan dishahihkan oleh al-Hakimrahimahumallah). 

 
 Maksud mabrur dalam hadis ini adalah jual beli yang terhindar dari usaha 

tipu-menipu  dan  merugikan orang  lain. Bai’ mabrur berorientasi pada kejujuran 

dan kebaikan dalam transaksi jual beli dalam hal ini barter. Timbangan atau 

takaran adalah jenis alat pengukuran barang yang paling umum dalam 

perdagangan dan jual  beli.  Bukti  kejujuran  dan  keadilan  dalam  jual  beli  yaitu  

adanya  nilai timbangan dan ukuran yang tepat dan standar benar-benar harus 

diutamakan. Dengan  demikian  dalam  jual  beli  harus  menerapkan  keadilan  

 

18 Abu bakar Al-Khilal. “al-Hatstsu ala al-Tijarah wa al-Shina’ah”. Maktabah Syamilah.1 
h.14 

19 Wardani, Fiqih Ekonomi Syariah: Fiqih Muamalah (Jakarta: PT Kencana 
PerdanaMedia 2013), h.103 
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salah satunya dengan menyempurnakan takaran dan timbangan, artinya tidak 

mengurangi takaran atau timbangan.20 

 Dalam kasus yang peneliti temukan di Kecamatan Arungkeke, Kabupaten 

Jeneponto terdapat praktik barter garam dengan beberapa kebutuhan pokok 

seperti, beras, gula dan lainnya yang menjadi kebiasaan atau sudah menjadi 

budaya petani garam dan pedagang masyarakat sekitar. Dalam praktik barter 

garam tersebut biasanya dilakukan pada saat mendekati musim panen garam. 

Barter yang dilakukan pada musim garap garam memberikan keuntungan yang 

lebih besar bagi pedagang yang menukarkan barang miliknya dengan garam 

karena bisa saja harga garam pada saat musim garap lebih murah dari harga 

barang pokok yang ditukarkan. Secara umum transaksi barter garam sama dengan 

praktik barter yang biasa terjadi di masyarakat luas. Namun yang berbeda dari 

barter garam ini adalah bentuk transaksi, objek barang yang dipertukarkan, dan 

sistem barter yang memiliki keunikan sendiri.   

 Menurut peneliti  dalam praktik jual beli barter masih banyak  yang 

melakukannya sesuai dengan kehendak masing-masing dan tidak terdapat nilai-

nilai mabrur di dalamnya. Mereka hanya memperdulikan keuntungan duniawi 

semata serta kepuasan pribadi tanpa mempertimbangkan dampak daripada 

transaksi jual beli yang  dilakukannya. Bertani garam adalah salah satu sumber 

penghasilan masyarakat yang masih cukup tradisional ditengah-tengah zaman 

modern seperti saat ini, pada saat melakukan observasi awal, sepintas diamati 

bahwa yang terjadi di masyarakat dalam transaksi jual beli barter khususnya di 

 

20 Rahmat Syafei, Fiqih Muamalah (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 91 
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Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto, pada dasarnya sama dengan 

transaksi barter pada umumnya. Hanya saja, dalam praktik jual beli barter yang 

dilakukan para petani garam menurut peneliti belum sesuai dengan konsep jual 

beli dalam Islam, dimana sistem yang di praktikkan di Kecamatan Arungkeke 

masih menggunakan takaran barter sesuai dengan keinginannya sendiri, dalam 

proses penetapan harganya, kedua pihak tidak menggunakan timbangan ataupun 

alat ukur yang lainnya, melainkan hanya menggunakan taksiran perkiraan. Yang 

lebih menarik lagi barang yang pertukarkan adalah barang yang berbeda jenisnya, 

seperti rokok, beras dan barang pokok lainnya.  Adapun estimasi harga garam dan 

jenis barang yang di pertukarkan sebagai berikut: 

Tabel 1.1 

Estimasi harga garam dan jenis barang yang di pertukarkan 

No Barter Jenis Harga Selisih 
1. Garam 

Rp. 35.000/1 Krg 
Beras Rp. 24.000/3 ltr Rp. 11.000 

2. Garam 
Rp. 35.000/1 Krg 

Gula Rp. 21.000/3 ltr Rp.14.000 

3. Garam 
Rp. 35.000/1 Krg 

Rokok Rp. 25.000/bks Rp. 10.000 

4. Garam 
Rp. 35.000/1 Krg 

Lemper/gogos Rp. 25.000/10biji Rp. 10.000 

 Sumber: Data diolah, 2021 

   Hal  menarik  lainnya  dari  praktik  barter  yang  terjadi  adalah  dalam 

realitanya objek dalam hal ini garam yang menjadi salah satu barang yang 

dipertukarkan masih dalam kondisi belum siap panen atau belum digarap. Hal 

inilah  yang  kemudian  menjadi  problematika  tersendiri  sebab  kualitas  dan 

kuantitas garam ini sendiri belum bisa diketahui. Tidak dapat diprediksi apa 

yang akan terjadi pada garam tersebut, seperti cuaca yang tidak menentu  (hujan)  
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atau  bahkan  gangguan  lain  yang  menyebabkan  kerusakan sebelum tiba masa 

panen.  

   Praktik lain yang lebih unik lagi adalah salah satu objek yang dijadikan 

barang barter dengan garam adalah rokok. Sedangkan rokok adalah barang yang 

dilarang diperjualbelikan dalam Islam karena termasuk dalam ketegori barang 

haram. Rokok sangat berbahaya dan memberikan dampak negatif karena 

menyangkut kesehatan dan kesejahteraan kehidupan manusia, sehingga jual beli 

rokok pun menjadi sebuah permasalahan yang serius, sebab salah satu syarat sah 

jual beli adalah objek jual beli adalah barang yang suci dan bermanfaat, dan 

tidak membahayakan lingkungan sekitar.  Dalam rokok mengandung kimia yang 

membahayakan manusia dan limbah industri yang biasanya mencemari 

lingkungan. Dalam lingkungan yang sudah tercemar sedemikian rupa, manusia 

dan segenap makhluk hidup yang sehat dapat menjadi bahaya, salah satu amanah 

dari syari’at Islam yang sering diabaikan ialah perintah memelihara lingkungan 

yang sehat agar makhluk hidup dapat tumbuh dengan sehat pula.  Seperti dalam 

firman Allah SWT dalam QS. AL-a’raf/7:58 

لَدُ    ربَِ هِ ۦ بِِِذْنِ  نَ بَاتهُ ۥُ يََْرجُُ  ٱلطَّيِ بُ  وَٱلْب َ
 ۖ ۖ   نَكِدًا  إِلََّ  يََْرجُُ  لََ  خَبُثَ  وَٱلَّذِى   لِكَ    ٱلْءَايََٰتِ  نُصَرِ فُ  كَذََٰ

 يَشْكُرُونَ  لِقَوْم  

 Terjemahnya: 

 Dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan izin 
Tuhan; dan tanah yang buruk, tanaman-tanamannya yang tumbuh merana. 
Demikianlah kami mnejelaskan berulang-ulang tanda-tanda (kenbesaran 
kami) bagi orang-orang yang bersyukur”21 

 

21 Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, (Bandung: Karya Agung, 
2013),h.238. 
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Dampak dari mengkonsumsi rokok jika dapat membahayakan seseorang maka 

dihukumi haram berdasarkan firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa/4:29. 

َ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا   وَلََ تَ قْتُ لُوْٓا انَْ فُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّ َٰ

Terjemahnya:  

  Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang 
kepadamu.22 

 

  Berdasarkan observasi awal peneliti serta tabel estimasi diatas, dapat kita 

lihat bahwa terdapat gharar dan riba Fardh dalam transaksi barter yang 

dilakukan. Sebab, Sesuai dengan pengertian riba fardh yaitu adanya tambahan 

dari salah satu jenis barang yang dipertukarkan dalam proses transaksi.  

Sebagaimana hadits Rasul Saw yang diriwayatkan HR Ahmad dan Muslim. 

ذا ث ذثبنشع ش نٔتًش ثبنتًش ٔانًًح   ثبنًهح يثالَنزْت ثب نفضخ ثبنفضخ ٔانجش ثبنجش ٔانشع ش ثثًم ٌ  

Artinya: 

Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum putih dengan gandum 
putih, gandum merah dengan gandum merah, kurma dengan kurma, (dalam 
memperjual-belikannya), harus dengan ukuran yang sama, dan diterima 
secara langsung.23 

 

   Sedangkan Jual beli gharar adalah jual beli yang mengandung kesamaran, 

dan hal ini dilarang dalam Islam, Sebagaimana disebutkan Ibnu Taimiyah di 

dalam al-Fatawa al-Kubra: 

 

22 Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, (Bandung: Karya Agung, 
2013),h.99.. 

23 Sayyid Sabiq. “Fiqh Sunnah” Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, Jilid 5 (2013): h. 107 
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: الْمَعْدُومُ، كَحَبَلِ الْۡبَ َلَةِ، وَاللَّبََُ، وَالْمَعْجُوزُ عَنْ تَسْلِيمِهِ: كَالآْبِقِ،  وَأمََّا الْغَرَرُ، فَإِنَّهُ ثَلاَثةَُ   أنَْ وَاع 

ِ الْمَجْهُولِ جِنْسُهُ، أَوْ قَدْرهُُ 24  وَالْمَجْهُولِ الْمُطْلَقِ، أَوْ الْمُعَيََّّ
Artinya : 

    Adapun al-Gharar, dibagi menjadi tiga: (pertama) jual beli yang tidak ada 
barangnya, seperti menjual anak binatang yang masih dalam kandungan,  
dan  susunya, (kedua):  jual  beli  barang  yang  tidak  bisa diserahterimakan, 
seperti budak yang lari dari tuannya, (ketiga): jual beli barang yang tidak 
diketahui hakikatnya sama sekali atau bisa diketahui tapi tidak jelas jenisnya 
atau kadarnya.25 

 

   Maka hal ini, praktik jual belinya sering terjadi ketidak sesuaian antara 

hasil panen dengan yang diperkirakan sehingga memungkinkan mengandung 

unsur gharar/ketidakjelasan objek barang yang dapat mengakibatkan transaksi 

tidak sah dan dapat merugikan salah satu pihak.  

   Berdasarkan uraian tersebut, terkait dengan jual beli barter yang terjadi di 

Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto inilah yang kemudian menarik 

perhatian bagi peneliti untuk lebih mengkaji secara mendalam terkait transaksi 

barter yang dikaji dalam konsep Bai’ Mabrur untuk mencapai transaksi jual beli 

sesuai dengan fikih muamlah pada petani garam agar terciptanya hubungan yang  

harmonis   antara   sesama   petani   garam,   sehingga   tercipta masyarakat yang 

rukun dan tentram. Adapun hubungan yang berupa jalinan pergaulan saling  

menolong dalam kebaikan   dalam   upaya   menjalankan ketaatannya kepada 

Allah swt. 

 

 
24 Ibnu Taimiyah, https://carihadis.com_Ibnu_Taiminiyah.Diakses ada tanggal  2 April 

2021 

25 Hadis thamiyah http//carihadis.com/musnad_ahmad/jual%20beli.  Diakses  pada 
tanggal 29 Maret 2021 

https://carihadis.com_ibnu_taiminiyah.diakses/
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B. Fokus dan Deskripsi Fokus 

   Untuk memberikan pemahaman yang selaras dan penelitian ini lebih 

terarah sehingga memberikan kemudahan pembaca, kesamaan persepsi dan dan 

tidak adanya kekeliruan  terhadap penelitian ini, maka peneliti memberikan 

batasan berupa fokus penelitian sebagai berikut: 

1. Fokus Penelitian 

   Penelitian ini berjudul “Konsep Bai’ Mabrur pada Transaksi Barter Petani 

Garam di Kabupaten Jeneponto”, Fokus dari penelitian ini adalah: 

a. Konsep Bai’ Mabrur Menurut Abu Bakar al-Khilal adalah jual beli yang tidak 

tidak bercampur dengan perbuatan-perbuatan dosa, atau jual beli yang  

diterima Allah swt26.  Adapun rujukan Konsep Bai’ mabrur dalam penelitian 

ini adalah penerapan nilai-nilai al-birr,nilai ibadah, nilai halal dan haram 

dalam transaksi barter yang dilakukan Petani Garam di Kabupaten Jeneponto, 

yang memiliki tujuan untuk (1) Peningkatan sikap jujur dan merugikan orang 

lain dalam transaksi barter, (2) Penegakan keadilan dan pemeliharaan 

kedamaian dalam masyarakat, (3) Peningkatan jiwa sosial, sikap saling 

membantu, dan solidaritas dalam memenuhi kebutuhan dasar masayarakat, 

(4) Peningkatan kerjasama dalam hal kebaikan dan larangan serta perbuatan 

tindakan kecurangan, (5) Peningkatan nilai moral dan kedekatan kepada 

Allah swt.  

b. Barter dalam penelitian ini adalah transaksi pertukaran garam dengan 

beberapa kebutuhan masyarakat seperti beras, gula dan rokok. Proses 

 

26 Amrul  Muzan,  "Perilaku  Pedagang  dan  Konsep  Bai’i  Mabrûr  Dalam  Fiqih 
Muamalah, Hukum Islam 18 no. 1 Juni (2018): h.19 
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terjadinya transaksi barter yaitu masyarakat penggarap garam menawarkan 

garamnya kepada calon pembeli (pedagang), dengan meminta kebutuhan atau 

sesuatu yang diinginkan oleh penggarap lalu ditukarkan dengan garam 

miliknya. Garam yang menjadi objek barter dalam hal ini masih dalam proses 

garap atau  belum ada pada saat akad terjadi. Adapun metode penetapan 

harganya yaitu dengan sistem taksiran atau perkiraan. Jika telah terjadi 

kesepakatan kedua pihak, maka pedagang memberikan sesuatu yang diminta 

oleh petani garam tersebut.  

c. Petani adalah yang bekerja bercocok tanam atau melakukan pengelolaan 

tanah dengan tujuan mendapatkan, menumbuhkan sehingga mendapatkan 

hasil dari tanaman tersebut.  Petani garam  dalam  penelitian  ini  adalah  

orang  yang  pekerjaannya  menggarap empang atau membuat/memproduksi 

garam dan terlibat dalam transaksi barter. 

Tabel I.2 

Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

No Fokus Penelitian Deskripsi Fokus 

1. Transaksi barter di Kec. 
Arungkeke Kab. Jeneponto 

- Transaksi barter adalah transaksi jual 
beli pertukaran garam dengan beberapa 
kebutuhan masyarakat seperti beras, 
gula dan rokok yang dilakukan oleh 
masyarakat di Kec. Arungkeke Kab 
Jeneponto. Dengan menggunakan  
sistem taksiran atau perkiraan dalam 
penentuan harganya.  

- Metode pertukarannya yaitu masyarakat 
memberikan barang yang diminta oleh 
petani garam secara langsung lalu 
garam diberikan setelah tiba masa 
panen. 

2. Konsep Bai'mabrur r terhadap 
transaksi barter di Kec. 

- Bai’ mabrur yaitu jual beli yang 
diterima oleh Allah swt 
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Arungkeke Kab. Jeneponto - Fokus mabrur dari penelitian ini yaitu 
pada kemnanfaatannya dari nilai konsep 
bai’ mabrur yaitu nilai al-birr, nilai 
ibadah dan nilai halal-haram. Adapun 
tujuannya yaitu : (1) Terhindar dari 
usaha tipu-menipu dan merugikan 
orang lain, (2) Penegakan keadilan dan 
pemeliharaan kedamaian dalam 
masyarakat, (3) Peningkatan keamanan 
sosial, sikap saling membantu, dan 
solidaritas dalam memenuhi kebutuhan 
dasar masayarakat, (4) Peningkatan 
kerjasama dalam hal kebaikan dan 
larangan serta perbuatan tindakan 
dzolim, (5) Peningkatan nilia moral dan 
kedekatan kepada Allah swt. 

3. Petani Garam - Petani yang dimaksud dalam penelitian 
ini adalah masyarakat yang melakukan 
aktivitas garap garam. 

- Kondisi garam pada saat dilakukan 
transaksi barter yaitu: dimulai dari 
penggarapan garam dimulai, dan sudah 
siap panen. Jadi tenggang waktu mulai 
pada saat akad hingga tiba masa panen 
yaitu satu bulanan. Tergantung pada 
saat terjadinya transaksi kedua pihak. 

Sumber: Data diolah, 2021 

C. Rumusan Masalah 

  Bedasarkan latar masalah serta fenomena yang terjadi maka beberapa 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana transaksi barter petani garam di Kec. Arungkeke Kabupaten 

Jeneponto? 

2. Bagaimana tinjauan konsep bai’ mabrur  dalam transaksi barter petani garam 

di Kec. Arungkeke Kabupaten Jeneponto ? 
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D.  Kajian Pustaka 

   Penelitian ini berfokus kepada konsep bai’ mabrur pada transaksi barter 

petani garam  di Kec. Arungkeke Kabupaten Jeneponto dengan mencoba untuk 

mengembangkan keterampilan baru, pendekatan baru dan memecahkan suatu 

masalah dengan langsung mengaplikasikan pada lingkungan tertentu dalam latar 

alami. Penelitian berfungsi sebagai bahan perbandingan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti, sebagai perbandingan dan kaitannya dengan penelitian 

ini, berikut beberapa karya-karya ilmiah, diantaranya: 

   Amrul Muzan dalam penelitiannya yang berjudul “Perilaku Pedagang dan 

Konsep Bai’ Mabrûr Dalam Fikih Muamalah” mengungkapkan bahwa dalam 

melakukan transaksi jual beli seharusnya menetapkan konsep mabrur yaitu 

dengan standar kebaikan dan menghindarkan kecurangan dan kezhaliman 

Memiliki Standar yang baik pada produk, pelayanan, promosi, harga dan juga 

segala yang terafiliasi dengan kegiatan tersebut seperti pekerja.27 Hal tersebut 

menjelaskan bahwa tidak diperbolehkannya sistem transaksi  yang produknya 

tidak memiliki manfaat.  

   Sama halnya penelitian yang oleh Arifin dkk dalam penelitiannya yang 

berjudul “Analisis Praktek Barter Pasca Panen Padi Ditinjau Dari Perspektif 

Ekonomi Islam” Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa transaksi yang sesuai 

dalam syariat islam syaratnya adalah barang yang pertukarkan harus mempunyai  

nilai  yang  sama  dibuktikan  dengan  kerelaan  antara  kedua  belah pihak   

yang   melakukan   transaksi, dan   kecocokan   antara   barang   yang 

 

27 Amrul  Muzan,  " Perilaku  Pedagang  dan  Konsep  Bai’i  Mabrûr Dalam  Fiqih 
Muamalah, Hukum Islam XVIII No. 1 Juni (2018),h.19 
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dipertukarkan  dibuktikan  dengan  sama– sama  membutuhkan  barang  yang 

dipertukarkan.28 Penelitian  ini  didukung  oleh Nur Fathoni dalam  penelitiannya  

yang berjudul "Konsep Jual Beli Dalam Fatwa Dsn-Mui" menurutnya transaksi 

uang dengan uang (tukar menukar uang) hanya bisa dilakukan dengan kontan 

dan nominal yang sama. Perbedaan nominal boleh dilakukan hanya untuk 

pertukaran uang yang beda jenis.29  

   Sistem pertukaran yang terjadi saat ini banyak yang sudah tidak sesuai 

dengan syariat, banyak kendala-kendala dan kesulitan yang dialami dalam 

melakukan barter. Salah satu penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Majdi 

Tsabit dalam penelitiannya "Etika Pertukaran Dalam Islam Menurut Imam Al- 

Ghazali"yang mengatakan bahwa kesulitan mencari keinginan yang sesuai 

antara orang-orang yang melakukan transaksi atau kesulitan untuk mewujudkan 

kesepakatan yang mutual, diantara perbedaan ukuran barang, jasa dan sebagian 

barang yang tidak bisa dibagi-bagi, kesulitan untuk mengukur standar  harga 

seluruh barang dan jasa.30 

   Abdul Kholiq Syafa’at dan Rohmatullah dalam penelitiannya praktik jual 

beli hasil pertanian padi sistem tebasan di dusun kelir desa bunder kecamatan 

kabat kabupaten banyuwangi. Serta untuk mengetahui tinjaun hukum islam 

terhadap prakti jual beli, hasil penelitiannya menjelaskan bahwa praktik jual beli 

 

28 Arifin, dkk., “Analisis Praktek Barter Pasca Panen Padi Padi Ditinjau Dari Perspektif 
Ekonomi Islam,” Jurnal Ekonomi Islam 3, no. 1 (2019): h.20 

29 Nur Fathoni, ” Konsep Jual Beli Dalam Fatwa Dsn-Mui IV, no. 2, 2013 h.32 

30 Ahmad Majdi Tsabit, “Etika pertukaran dalam islam menurut imam Al-Ghazali, Jpik 1 
no.1 Maret (2018): h.43 
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yang dilakukan  sudah sesuai dengan jual beli jizaf dan telah memenuhi rukun 

dan syarat dari jual beli itu jisaf itu sendiri.31 

   Barang yang dipertukarkan juga adalah barang yang mempunya manfaat. 

Jual beli dengan barang yang tidak memiliki manfaat didalmnya dianggap tidak 

memenuhi syariat dan bisa saja transaksi yang bersifat haram. Nyatanya masih 

banyak disekitar kita apalagi dalam pasar tradisional yang belum memahami 

etika jual beli sesuai syariat.  Sama halnya hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Sri septiani dalam penelitian "Etika Jual Beli Dalam Perspektif Hadis Dan 

Implementasinya Di Lingkungan Pasar Tradisional Rau Serang",Yang 

mengatakan bahwa terkait hadis-hadis tentang etika jual beli tersebut, penulis 

menyimpulkan bahwa, kebanyakan para penjual di pasar Rau tidak mengetahui 

teks hadis terkait etika kejujuran, larangan sumpah palsu, larangan 

menyembunyikan cacat dan larangan mengurangi timbangan.32 

   Kenia,  dkk.  Dalam  penelitiannya  yang  berjudul  Analisis  Barter  dalam 

Islam terhadap Praktik Pertukaran Buah Manggis di Desa Cintawangi 

Kecamatan Karangnunggal Kabupaten Tasikmalaya, Hasil penelitiannya 

menunjukkan bahwa: Pertama, jika dilihat dari rukun dan syarat pertukaran tidak 

terpenuhinya salah satu syarat pertukaran yaitu objek pertukaran barang yang 

diakadkan belum ada ditangan dan tidak diketahui dengan jelas kualitasnya. 

Kedua, dilihat dari hadis pertukaran tidak sepenuhnya sesuai dengan syariat 

 

31 Abdul Kholiq Syafa’at dan Rohmatullah”Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual 
Beli Hasil Pertanian Padi Sistem Tebasan Kabupaten Banyuwangi ”,h.162 

32 Shobirin  Shobirin,  “Jual  Beli  Dalam  Pandangan  Islam,”  Bisnis :  Jurnal  Bisnis  dan 
Manajemen Islam 3, no. 2 (2016): h. 239 
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ajaran Islam karena kualitasnya tidak  dapat  diketahui  secara  kasat  mata  

(gharar)  dan  waktu penyerahannya tidak dilakukan secara bersamaan.33 

   Moh. Sa’i Affan  dalam penelitiannya yang berjudul tradisi jual beli barter 

dalam kajian hukum islm yang bertujuan untuk mengkaji lebih dalam terkait 

tradisi jual beli barter dalam pandangan islam, hasil penelitiannya mengungkap 

bahwa Imam Syafi'i berpendapat bahwa menjual emas dan perak (lain jenis) 

dengan  berbeda lebih  banyak  adalah  boleh,  tetapi jika sejenis  (emas dengan 

emas) tidak diperbolehkan dengan kata lain riba. sedangkan Imam Syafi'I 

mensyaratkan agar tidak riba yaitu sepadan (sama timbangannya, takarannya dan 

nilainya) spontan dan bisa diserahterimakan sehingga pada dasarnya praktek jual 

beli barter tersebut tetap sah dengan terpenuhinya syarat-syarat jual beli.34 

Berdasarkan kajian pustaka di atas, secara sistematis pustaka dapat dirangkum 

pada tabel berikut : 

Tabel 1.3 
Kajian Pustaka 

No. Peneliti Metode Hasil penelitian 

1. Amrul Muzan 
(2018) 

Kualitatif deskriptif Hasil Penelitian 1. Beli mabrur 
adalah jual beli dengan standar 
kebaikan dan menghindarkan 
kecurangan dan kezhaliman.  
2.Jual beli mabrur meliputi 
standar yang baik pada produk, 
pelayanan, promosi, harga dan 
juga segala yang terafiliasi 
dengan  kegiatan  tersebut 
seperti pekerja. 

 

33 Kenia, dkk., “Analisis Barter dalam Islam terhadap Praktik Pertukaran Buah Manggis di 
Desa Cintawangi Kecamatan Karangnunggal Kabupaten Tasikmalaya”, jurnal Prosiding Hukum 
Ekonomi Syariah 6, no. 2, (2020): h,4 

34 Moh Sa’I Affan,” Tradisi Jual Beli Barter Dalam Kajian Hukum Islm”, h.24 
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2. Arifin, dkk 
(2019) 

Deskriptifkualitatif, 
penelitian lapangan 
(field research) 

Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa transaksi 
barter pasca   panen  padi di 
Desa Taman Sareh, Kecamatan 
Sampang, Kabupaten Sampang 
Sudah sesuai dengan syariat 
Islam, mengikuti Rukun jual 
beli barter, dan syarat – syarat 
barter. 

3. 

 

Nur Fathoni 
(2013) 

Kualitatif 
Deskriptif 

Hasil penelitiannya yaitu 
konsep jual beli dalam fatwa 
DSN-MUI mengacu ada 
formalitas prosedur akad dalam 
fikih. Ada perubahan  tata cara 
sewa modal (kredit) menjadi 
tata cara jual beli murabahah, 
salam dan istishna’ dengan 

penggabungan akad jual beli 
dan qard (utang) dalam sistem 
angsuran. Transaksi uang 
dengan uang (tukar menukar 
uang) hanya bisa dilakukan 
dengan kontan dan nominal 
yang sama. Perbedaan nominal 
boleh dilakukan hanya untuk 
pertukaran uang yang beda 
jenis 

4. Kenia, dkk 
(2020) 

Penelitian Lapangan 
Kualitatif, 

Deskriptif analitis 

Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa: Pertama, jika  dilihat 
dari  rukun dan  syarat 
pertukaran tidak terpenuhinya 
salah satu syarat pertukaran 
yaitu objek pertukaran barang 
yang diakadkan belum ada 
ditangan dan tidak diketahui 
dengan jelas kualitasnya. 
Kedua, dilihat dari hadis 
pertukaran tidak sepenuhnya 
sesuai dengan syariat ajaran 
Islam karena kualitasnya tidak 
dapat diketahui secara kasat 
mata (gharar) dan waktu 
penyerahannya tidak dilakukan 
secara bersamaan. 

5. Moh.SaIAffan 
(2019) 

Deskriptif kualitatif Imam Syafi'I berpendapat 
bahwa menjual emas dan perak 
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(lain jenis) dengan berbeda 
lebih banyak adalah boleh, 
tetapi jika sejenis (emas dengan 
emas) tidak di perbolehkan 
dengan kata lain riba. 
Sedangkan Imam Syafi'I 
mensyaratkan agar tidak riba 
yaitu sepadan (sama 
timbangannya, takarannya dan 
nilainya) spontan dan bisa di  
serahterimakan sehingga pada 
dasarnya praktek jual beli 
barter tersebut tetap sah dengan 
terpenuhinya syarat-syarat jual 
beli 

6. Ahmad 
Majdi Tsabit 

(2018) 

Kualitatif Hasil penelitian mengatakan 
bahwa sistem barter menjadi 
sulit dan muncul banyak 
kekurangan. Diantaranya 
kesulitan mencari keinginan 
yang sesuai antara orangorang 
yang melakukan transaksi atau 
kesulitan untuk mewujudkan 
kesepakatan yang mutual 
perbedaan ukuran barang, jasa 
dan sebagian barang yang tidak 
bisa dibagi-bagi, kesulitan 
untuk mengukur standar harga 
seluruh  barang dan  jasa. Dari 
beberapa kesulitan tersebut, 
maka manusia lalu mencari alat 
tukar yang berkembang menjadi  
uang.   

7. Abdul Kholiq 
Syafa’at dan 

Rohmatullah 
(2018) 

Kualitatif, 
  tehnik analisisis 

interaktif 
model 

Hasil dari penelitian ini adalah 
1.Penjual akan menawarkan 
padi kepada pembeli, 
selanjutnya pembeli akan 
mendatangi untuk mensurvei 
dan melakukan beberapa 
parkiraan mengenal harga padi, 
setelah disurvei akan dilakukan 
tawar menawar untuk mencapai 
sustau kesepakatan dengan 
petani, setelah itu pihak 
penebas ,memberi uang muka 
(panjar) sebagai tanda jadi dan 
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sisanya dilunasi pada saat padi 
dipanen. Ketentuan hukum 
Islam terhadao praktek jual beli 
dengan sistem tebas yang 
dilakukan sah karena sudah 
sesuai dengan syarat jual beli 
jizaf  dan  telah  memenuhi 
rukun dan syarat jual beli jizaf 
itu sendiri. 

8. 

 

Moh. Sa’i 
Affan 
(2017) 

Kualitatif deskriptif Hasil pnelitian ini mengatakan 
bahwa Praktek Jual beli barter 
tersebut tetap sah dengan 
terpenuhinya syarat-syarat jual 
beli  sebagaimana di  dalam 
hadis sudah dijelaskan bahwa 
yang bisa dibarterkan yang 
sama jenisnya dan sama 
illatnya,yakni :emas, perak, 
beras gandum, padi gandum, 
kurma, dan garam, dilarang 
oleh Islam, kecuali telah 
memenuhi beberapa syarat, 
yaitu: a. Sama banyaknya dan 
mutunya (kuantitas dan 
kualitasnya b. Secara tunai c. 
Serah  terima  dalam  satu 
majelis. 

 Sumber: Data diolah, 2021 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

a. Menganalisis transaksi barter petani garam di Kec. Arungkeke Kabupaten 

Jeneponto. 

b. Mengelaborasi konsep bai’ mabrur terhadap transaksi barter pada petani 

garam di Kec. Arungkeke Kabupaten Jeneponto. 
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2. Kegunaan Penelitian 

  Adapun kegunaan dari penelitian ini, baik dari segi ilmiah maupun dari segi 

praktis sebagai berikut : 

a. Kegunaan Teoritis 

 Secara teoritis penilitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi 

para pembaca dan juga peneliti tekait dengan ruang lingkup ekonomi islam 

kususnya pada fenomena transaksi barter berdasarkan konsep bai’ mabrur  

b. Kegunaan Praktis 

 Penelitian ini diharapkan dapat membuka cakrawala berpikir masyarakat 

agar mengetahui dan memperoleh pemahaman dalam bermuamalah sesuai 

dengan konsep syariah, khusnya  bagi masyarakat Kabupaten Jeneponto. 

Sehingga transaksi barter terhindar dari hal-hal  yang dilarang dalam kaidah 

hukum Islam agar memberikan kemaslahatan (manfaat) dan menjauhkan dari 

kerusakan bagi kedua pihak.  

Penelitian ini mengharapkan adanya dukungan dari pemerintah sebagai 

pembuat regulasi atau tokoh agama dalam menyampaikan kepada masyarakat 

terkatit dengan  transaksi  perekonomian  yang  sesuai dalam syariat Islam 

khususnya transaksi barter agar tewujudnya kemaslahatan. 

 



BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

 
A. Tinjauan Umum tentang Bai’ Mabrur 

1. Pengertian Bai’ Mabrur 

   Kata al-ba’i dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian 

lawannya, yaitu kata al-syira’ (beli). Sehingga, kata al-bai’ berarti jual, tapi 

sekaligus juga berarti beli.1 Pengertian jual beli menurut Suhrawardi K. Lubis, 

yaitu terdiri dari dua suku kata yaitu jual dan beli, perkataan jual beli 

menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak 

menjual dan pihak membeli.2 Sedangkan  menurut  Kamus  Besar  Bahasa  

Indonesia  (KBBI)  kata mabrur berarti diterima Allah. Arti lain dari mabrur 

adalah baik. Misalnya jika  dalam  haji,  kata  haji  mabrur  ibadah  haji  yang  

sempurna  syarat  dan ruknnya sehingga diterima oleh Allah swt.  

   Jadi dapat disimpulkan bahwa Bai’ Mabrur dalam jual beli adalah Jual beli 

yang sesuai dengan syariat Islam.3 Menurut Sayyid Sabiq al-bai’ al-mabrûr 

adalah jual beli yang tidak terdapat kecurangan dan khianat dalamnya 

sebagaimana juga dikutip dalam Al-Mausû’ah alFikihiyyah al-Kuwaitiyah. 

 4البيل المبرور هوالزي لَ خيسة فيه ولَء خيانة 

 

1 Abdul Rahman Ghazal, dkk, Fiqih Muamalah, (Jakarta: kencana,2010), h.67 

2 Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah, (Jakarta: PT. Rajawali Pers, 2010), h.69 

3 KBBI, “Arti Mabrur”, Situs Resmi KBBI. http//kbbi.web.id/implementasi (4 April 2020, 
diakses pada jam 08:17). 

4 Luqmanul  Hakiem  Ajuna,  “Kupas  Tuntas  Al-Bai’,”  Bisnis :  Jurnal  Bisnis  
danManajemen Islam 4, no. 2 (2016): h.78 
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Abu Bakar al-Khilal mendefinisikan bahwa bai mabrur adalah jual beli yang 

tidak bercampur dengan perbuatan-perbuatan dosa, atau jual beli yang diterima 

Allah  swt. Para ahli  ekonomi  memiliki  Konsep-konsep  konsep  yang  telah 

dirumuskan yaitu memiliki nilai-nilai yang mendekati nilai-nilai al-birr, tetapi 

harus dilengkapi juga nilai ibadah, nilai halal dan haram.5 

Dalam hadis kata mabrûr juga digunakan untuk jual beli. Kata mabrur dalam 

jual beli memiliki makna operasional yang berbeda dengan mabrur dalam haji  

dan  juga  berbeda  dalam  pergaulan  dengan  orang  tua,  perbedaan  ini 

disebabkan perbedaan perbuatan yang dilakukan.6 Jadi pengertian jual beli mabrur 

merupakan jual beli dengan standar kebaikan dan menghindari    kecurangan dan 

kezhaliman yang ada dalam transaksinya7 
2. Konsep Bai’ Mabrur 

       Ada tiga kriteria yang harus dipenuhi agar sebuah transaksi jual beli yang 

terjadi itu tergolong transaksi jual beli mabrur yaitu, tidak melanggar syariat, jujur 

dalam menjelaskan keunggulan produk dan menjelaskan apa adanya kekurangan 

produk. Jika salah satu dari tiga poin ini tidak dipenuhi maka itulah jual beli yang 

tidak mabrur. Sesuai dengan hadis Rosullah saw: 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْ بِ أَطيَْبُ ؟ قاَلَ : عَمَلُ الرَّجُلِ   ُ عَنْهُ } أَنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللَّّ عَنْ رفِاَعَةَ بْنِ راَفِع  رَضِيَ اللَّّ

 بيَِدِهِ ، وَ كُلُّ بَ يْع  مَبْروُر  { رَوَاهُ الْب َزَّارُ وَصَحَّحَهُ الْۡاَكِمُ 
 

5 Syaifullah Syaifullah, “Etika Jual Beli Dalam Islam,” HUNAFA: Jurnal Studia Islamika 
(2014).Jurnal Studia Islamika, 11, no.2, Desember (2014): h.471. 

6 Abdul  Aziz  Muhammad  Azzam:  Fiqh  Muamalat  sistem  transaksi  dalam  islam, 
(Jakarta: Amzah , 2010), h. 27 

7 Amrul  Muzan,"  Perilaku  Pedagang  dan  Konsep  Bai’i  Mabrûr  Dalam  Fiqih 
Muamalah, Hukum Islam 18 no. 1 Juni (2018),h.19 
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Artinya: 

 Dari (Rifa’ah bin Rafi), Nabi pernah ditanya mengenai pekerjaan apa yang 
paling baik. Jawaban Nabi, “Kerja dengan tangan dan semua jual beli yang 
mabrur”.8 

 

  Dalam hadis tersebut istilah mabrur di peruntukkan untuk transaksi jual 

beli, Yang berarti mengandung kebaikan yang banyak. Kata mabrur yang berarti 

kebaikan dijumpai dalam hadis tersebut artinya ”Jika penjual menjelaskan apa 

adanya maka transaksi jual beli yang dilakukan itu akan diberkahi”. Jika 

menelaah dari Para ahli ekonomi yang mengatakan bahwa bai’ mabrur memiliki 

konsep-konsep yang telah dirumuskan yaitu memiliki nilai-nilai yang mendekati 

nilai-nilai al-birr, tetapi harus dilengkapi juga nilai ibadah, nilai halal dan 

haram.9 Adapun penjelasan dari Kata al-birr dari nilai yang maksud sebagai 

berikut : 

a. Al-birr 

  Kata al-birr merupakan istilah yang terkait dengan moral dan perbuatan 

baik kepada seseorang.10 Terdapat beberapa landasan yang kuat dalam al-

Quran dan sunah Rasullulah saw yang berbicara tentang Al-birr. Berikut salah 

satunya dalam QS. Al-Imran/3:92. 

   ٩٢  ٗ  فَإِنَّ ٱللََّّ بِهِۦ عَلِيم   ٗ  تنُفِقُواْ مِن شَيۡء لَن تَ نَالُواْ ٱلۡبرَّ حَتَََّّٰ تنُفِقُواْ مَِّا تُُِبُّونَ  وَمَا  
Terjemahnya: 

 
8 Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam", Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, Vol. 

3, No. 2, (2015); h.251 

9 Syaifullah, “Etika Jual Beli Dalam Islam.”Jurnal Studia Islamika, 11, no.2, 
Desember (2014): h.471 

10 Efa  Ida  Amaliyah,  “Tasawuf  dan  Kesalehan Sosial  (Keterepaduan antara  Nilai-
Nilai Individu dan Sosila”, Jurnal Akhlak dan tasawuf 3, no. 1 (2017): h. 1 
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  Kamu  sekali-kali  tidak  sampai  kepada  kebajikan  (yang  sempurna), 
sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja 
yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahui. 

 
   Kata “al-birr” yang disebut dalam ayat ini secara bahasa berarti “keluasan 

dalam kebaikan”. Dari akar kata yang sama terbit kata “al-Barr” yang berarti 

daratan  karena  luasnya.  Ini  berarti  bahwa  Al-Birr  mencakup  segala  bentuk 

kebaikan. Kata al-birr juga ada dalam terdapat dalam beberapa ayat al-Quran 

salah satunya dalam QS Al Baqarah/2:177. 

بٱِللَِّّ   ءَامَنَ  مَنۡ  ٱلۡبرَّ  وَلََٰكِنَّ  وَٱلۡمَغۡرِبِ  ٱلۡمَشۡرقِِ  قِبَلَ  وُجُوهَكُمۡ  تُ وَلُّواْ  أَن  ٱلۡبرَّ  ٱلۡۡٓخِرِ  ۞لَّيۡسَ  وۡمِ  وَٱلۡي َ

وَٱلنَّبِي ِ  وَٱلۡكِتََٰبِ  ئِٓكَةِ  بِيلِ     وَٱلۡمَلََٰ ٱلسَّ وَٱبۡنَ  كِيََّ  وَٱلۡمَسََٰ وَٱلۡي َتََٰمَىَٰ  ٱلۡقُرۡبَََٰ  ذَوِي  حُبِ هِۦ  عَلَىَٰ  ٱلۡمَالَ  وَءَاتَى  نَ 

ائٓلِِيََّ وَفِ ٱلر قَِابِ وَأقََامَ ٱلصَّلَوَٰةَ وَءَاتَى ٱلزَّكَوَٰةَ وَٱلۡمُ  سَاءِٓ  وَٱلسَّ
ۡ
بريِنَ فِ ٱلۡبَأ  وَٱلصََّٰ

 
هَدُواْ وفُونَ بِعَهۡدِهِمۡ إِذَا عََٰ

 وَأوُْلََٰئِٓكَ هُمُ ٱلۡمُت َّقُونَ 
 
سِۗ أوُْلََٰئِٓكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْ

ۡ
   ١٧٧  وَٱلضَّرَّاءِٓ وَحِيََّ ٱلۡبَأ

 Terjemahnya: 

 Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu 
kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada 
Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan 
memberikan  harta  yang  dicintainya  kepada  kerabatnya,  anak-anak 
yatim,  orang-orang  miskin,  musafir  (yang  memerlukan  pertolongan) 
dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba 
sahaya,  mendirikan  shalat,  dan  menunaikan  zakat;  dan  orang-orang 
yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar 
dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah 
orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang 
bertakwa.11 

 
 Imam Asy-Syaukani mendefinisikan al-birr sebagai segala bentuk 

kebajikan, yang ditafsirkan oleh surah al-Baqarah ayat 177 dengan enam prinsip 

iman dan prinsip-prinsip amal saleh. Menurut Ahmad Warson Munawwir dalam 

 

11 Departemen Agama RI,  Al-Quran Dan  Terjemahnya (Bandung: CV  Penerbit J-
ART, 2004), h.47 
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kamusnya bahwa kata al-birr itu sepadan dengan kata al-hasan, al-khair, al- 

shâlih, al-thayyib dan al-ma’rûf. Kata al-birr berarti “baik” jika dihubungkan 

dengan orang tua, “mabrur” jika dihubungkan dengan haji, “benar” jika 

dihubungkan dengan janji, “laris” maka jika dihubungkan dengan dagangan, 

“terhindar subhat, dusta dan khianat.12 Nilai al-birr dapat disimpulkan adalah 

bentuk kebaikan, kebaikan dalam muamalah jujur dalam menjelaskan 

keunggulan produk dan menjelaskan apa adanya kekurangan produk. 

b. Nilai ibadah,  yaitu  yang  memiiki  niat  yang  ikhlas,  Bersungguh-

suungguh dalam mencari rezeki, dan selalu Bersyukur atas rezeki yang Allah 

berikan.13 Allah swt akan memberi keberkahan pada setiap nafkah yang 

diberikan seseorang kepada keluarganya, juga Allah akan menggantinya dengan 

rezeki yang lebih baik lagi. Allah juga menyamakan bekerja mencari nafkah 

dengan berjihad di medan perang. Sehingga jika seseorang yang wafat  sedang 

bekerja mencari  nafkah  maka matinya adalah  mati syahid. kegiatan bisnis 

dalam bingkai ajaran Islam bukan hanya aktivitas pemenuhan kebutuhan 

ekonomi semata. Namun kegiatan bisnis ini juga sekaligus kegiatan ibadah yang 

akan mendapatkan pahala dan keberkahan yang berlimpah dari Allah swt. Islam 

juga memperbolehkan umatnya untuk bekerja untuk meraih rezeki sebanyak-

banyaknya dengan cara yang halal.14 

 

12 A.W. Munawwir,Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia (Yogyakarta:Pustaka Progresif 
(1984): h. 956. 

13 Ferdinand, Novingky, “Prinsip Perniagaan Menurut Islam : Sebuah Tinjauan Fiqih Untuk 

Muamalah Kontemporer”, STIES Mitra Karya Bekasi(2021) 

14 Irwan Misbach, “Perilaku Bisnis Syariah”. Jurnal Al-Idarah 5 (2017), h. 33-44. 
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c. Nilai halal-haram yaitu produk yang diperjualbelikan sesuai dengan 

syariat. Bukan produk yang diharamkan seperti khamr atau rokok.  Contohnya 

Jika seorang penjual mengetahui dengan pasti, bahwa pihak pembeli  akan  

menggunakan  barang  yang  dibelinya  untuk  sesuatu  yang diharamkan, maka 

akad jual beli ini hukumnya haram dan bathil. Jual beli seperti   ini   termasuk   

tolong-menolong   dalam   perbuatan   dosa   dan permusuhan. Sesuai dalil yang 

ada dalam QS. Al Maidah/5:2. 

 وَٱت َّقُواْ ٱللََّّ  إِنَّ   ۖ  
نِ  ثِۡۡ وَٱلۡعُدۡوََٰ َ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ  وَتَ عَاوَنوُاْ عَلَى ٱلۡبرِ  وَٱلت َّقۡوَىَٰ  وَلََ تَ عَاوَنوُاْ عَلَى ٱلِۡۡ    ٢ ٱللَّّ

Terjemahnya: 
  Dan  tolong-menolonglah  kamu  dalam  (mengerjakan) kebajikan dan 

takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. 
 

   Jual beli yang melanggar syariat tidak tergolong mabrur meski sudah 

memenuhi kriteria jujur dan menjelaskan apaadanya. Seseorang yang menjual 

produk yang haram diperdangkan meski jujur dalam hal deskripsi barang dan 

juga menjelaskan apa adanya tidak bisa disebut jual beli mabrur. Adapun 

bentuk-bentuk dalam jual beli yang dapat dilihat dan rasakan oleh konsumen 

sebagai produk yang berkualitas yang dapat diaktegorikan mabrur sebagai 

berikut: 

Secara umum produk berkualitas meliputi 8 dimensi:15 

1. Performance, Kinerja (performance) yaitu karakteristik operasi pokok dari 

dari produk inti dan dapat didefinisikan sebagai tampilan dari sebuah produk 

seseungguhnya. 

 

15 Amrul Muzan, "Perilaku Pedagang dan Konsep Bai’i Mabrûr Dalam Fiqih 
Muamalah  Hukum Islam 18 no. 1 Juni (2018),h.19 
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2. Realibilty, atau keandalan yaitu tingkat suatu keandalan suatu produk atau 

konsistensi suatu produk dalam proses operasionalnya dimata konsumen. 

3. Features keistimewaan tambahan (features) yaitu karakteristik sekunder atau 

pelengkap dan dapat didefinisikan sebagai tingkat kelengkapan atribut-atribut 

yang ada  pada sebuah produk. Barang istimewa memiliki kelebihan 

tersendiri walaupun jumlahnya mungkin tidak banyak, tetapi di mata 

konsumen dapat dihargai dengan nilai tinggi 

4. Conformance, kesesuaian dengan spesifikasi (conformance to specifications) 

yaitu sejauh mana karakteristik desain dan operasi memenuhi_standar-standar 

yang telah ditetapkan sebelumnya dan dapat didefinisikan sebagai tingkat 

dimana semua unit yang diproduksi identik dan memenuhi spesifikasi sasaran 

yang_dijanjikan 

5. Durability, daya tahan (durability) berkaitan dengan berapa lama produk 

tersebut dapat terus digunakan dan dapat didefinisikan sebagai suatu ukuran 

usia operasi_produk yang diharapkan dalam kondisi normal dan/atau berat. 

6. Serviceability,(service ability) merupakan meliputi kecepatan,_kompetensi, 

kenyamanan, mudah direparasi, serta penanganan0keluhan yang memuaskan 

dan dapat  didefinisikan sebagai suatu ukuran kemudahan memperbaiki suatu 

produk yang rusak atau gagal. 

7. Aesthethics, yaitu keindahan produk terhadap panca indera dan dapat 

didefinisikan sebagai atribut atribut yang melekat pada sebuah produk seperti 

warna, model atau desain, bentuk, rasa, aroma dan lain-lain 

8. Customer perceived  quality, kualitas  yang dipersepsikan  (perceived quality) 

yaitu kualitas yang dirasakan. Bilamana diterapkan pada pengukuran kualitas-
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makanan dan  minuman maka perceived quality merupakan kualitas dasar 

yang dimiliki sebuah makanan dan minuman. 

 
B. Tinjauan Umum tentang Barter 

1. Pengertian Barter 

   Tukar menukar dalam pasal 1451 KUH Perdata menjelaskan bahwa 

Perjanjian tukar menukar merupakan suatu persetujuan, dengan mana kedua 

belah pihak mengikatkan dirinya untuk saling memberikan suatu barang secara 

timbal balik sebagai suatu ganti barang lainnya.16  

   Dalam terminologi fiqh,barterdiartikan sebagai bentuk jual beli tukar 

menukar barang yang telah dipraktikkan masyarakat ketika uang belum 

digunakan sebagai alat tukar menukar dalam melakukan transaksi.17 Barter  

(muqayyadah)  merupakan  sebagai  sebuah  kegiatan  dagang yang dilakukan 

dengan cara mempertukarkan komoditi yang satu dengan komoditi lain. Jadi 

dalam barter terjadi proses jual beli namun pembayarannya tidak  menggunakan  

uang,  melainkan  menggunakan  barang.  Tentunya  nilai barang  yang  

dipertukarkan  tidak  jauh  berbeda  atau  sama  lainnya.  Jual  beli seperti ini 

lazim dilakukan pada jaman dahulu ketika mata uang belum berlaku. Hingga 

saat ini pun bahkan sudah ada sistem transaksi elektronik, barter masih 

berlangsung di beberapa tempat. 

 

16 Hellen Afrisa, ”Pengaruh Fitur Tabungan Mabrur Junior Terhadap Nasabah Di 
Bawah Usia 17 Tahun” Jurnal Banque  6 no. 2 Desember (2020): h.6 

17 Mardani, Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia, Bandung: PT. Refika Aditama, (2011): 
h. 168. 
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   Adapun barter menurut Imam Taqiyuddin dalam kitab Kiffayatul al- 

Akhyar, Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola (tasharruf) dengan 

ijab qobul, dengan cara yang sesuai dengan syara.18 Sebagian ulama 

memberikan pemaknaan tentang jual beli diantaranya; ulamak Hanafiyah “ Jual 

beli adalah pertukaran  harta  dengan  harta  (benda)  berdasarkan  cara  khusus  

(yang  di bolehkan) syara’  yang disepakati”diantaranya; ulamak Hanafiyah “ 

Jual beli adalah pertukaran harta Menurut Imam nawawi dalam al-majmu’ 

mengatakan Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan”. 

Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan 

melepaskan hak milik atas dasar saling merelakan.19 

   Definisi jual beli menurut syara’ senada dengan definisinya menurut 

bahasa yaitu pertukaran harta dengan harta. Fikih mengatur tatacara 

pelaksanaannya agar sesuai dengan syari‟at Islam. Aturan syara’ tersebut berupa 

ijab Kabul dan syarat rukun jual beli, disamping keberadaan kerelaan yang 

menjiwai ijab Kabul.20 Sejak barter digunakan  sebagai  media  pertukaran,  saat 

itu pula telah dikenal berbagai alat tukar seperti uang barang dan dikenal saat ini 

dan terus berkembang,  perkembangan konsep uang tersebut sejalan dengan 

perkembangan lembaga keuangan dan teori yang terkait dengan itu.21 

 

18 Susant, Ressi,” Sejarah Transformasi Uang Dalam Islam” Jurnal Aqlam 2, no. 1 Juni 
(2017):h. 7 

19 Wati Susiawati, “Jual Beli Dan Dalam Konteks Kekinian,” Jurnal Ekonomi Islam 8, no.2 
(2017): h. 171–184 

20 Nur Fathoni, “Konsep Jual Beli Dalam Fatwa Dsn-Mui,” Economica: Jurnal Ekonomi 
Islam 4, no. 1 (2016): h.51. 

21 Dewi Cahyani Puspitasari, “Modal Sosial Perempuan Dalam Peran Penguatan Ekonomi 
Keluarga,” Jurnal Pemikiran Sosiologi 1, no. 2 (2015): h. 69. 



 
35 

 

   Barter diartikan sebagai pertukaran barang dengan barang, barang dan jasa 

atau jasa dengan barang tanpa menggunakan uang sebagai perantaranya. Barter 

Juga dapat dikatakan satu sistem dari transaksi jual beli dimana sistem ini 

menukarkan kepemilikan antara dua jenis barang yang berbeda dan dalam 

pertukarannya, dua jenis barang tersebut harus mempunyai nilai yang sama.22 

Adapun menurut istiah barter atau pertukaran adalah sebagai berikut : 

   Pertukaran dalam ahli fikih Islam ialah pemindahan barang seseorang 

dengan cara menukarkan barang-barang tersebut dengan barang lain berdasarkan 

keikhlasan/kerelaan.  Selain itu menurut H. Chairuman Pasaribu, Secara istilah 

Tukar menukar merupakan kegiatan saling memberikan sesuatu dengan  

menyerahkan  barang.  Pengertian  tersebut  sama  dengan  pengertian dalam jual 

beli dalam Islam, yaitu tukar menukar adalah saling memindahkan milik dengan 

ganti yang dapat dibenarkan.23 Berdasarkan pengertian diatas maka peneliti 

mendefinisikan bahwa barter/pertukaran merupakan kegiatan saling tukar 

menukar atas persetujuan kedua belah pihak.  

   Dalam jual beli barter menjadi penolong bagi masyarakat dalam 

memenuhi kebutuhan satu sama lain. Kebutuhan yang berbeda dan saling 

ketergantungan sudah menjadi fitrah manusia sebagai makhluk sosial. Hal ini 

sesuai dengan pengertia barter menurt Kamus Besar Bahasa Indonesia terkait 

pengertian barter yaitu merupakan perdagangan dengan saling bertukar barang. 

Barter menghadapkan manusia pada kenyataan bahwa apa yang diproduksi 

 

22 Mujahidin, Akhmad,”Ekonomi Islam (Jakarta: Grafindo Persada,2007),h. 61. 

23 Ma’ani Rahmad, “Studi Ma’ani Al-Hadits (Hadis-Hadis Tentang Laba Perdagangan),” 
Jurnal Pemikiran Keislaman 22, no. 2 (2013): h. 149–168 
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sendiri tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Barter setidaknya memiliki 

tiga manfaat  utama  yakni toleransi sosial, ekonomi dan agama.24 Pada dasarnya 

Akad jual beli barang dengan mengatakan harga peroleh dan keuntungan atau 

margin yang di sepakati oleh kedua belah pihak penjual dan pembeli dapat 

dikatergorikan dengan transaksi pembiayaan murabahah.25 

   Al-Qur’an menyatakan dengan tegas bahwa berdagang atau transaksi 

pertukaran adalah halal, dan dalam Al-Qur’an juga telah menjelaskan 

pentingnya berlaku adil dalam suatu transaksi atau pertukaran yaitu berlaku jujur 

pada saat melakukan timbangan dan takaran, pada saat menetapkan harga dan 

memenuhi janji yang telah dibuatnya. Transaksi pertukaran barang yang tidak 

sejenis itu diperbolehkan dalam Islam sedangkan pertukaran barang sejenis tidak 

diperbolehkan kecuali telah memenuhi syarat yaitu sawa-an bi sawa-in (sama 

jumlahnya), sama mutunya (mistlan bi mistlin) (sama mutunya), dan sama waktu 

penyerahannya (yadan bi yadin).26 

2. Perkembangan Barter 

  Barter merupakan pertukaran barang dengan barang atau barang dengan 

jasa secara langsung tanpa menggunakan uang sebagai perantara dalam proses 

ini.  Sebelum sistem moneter dikenal  seperti yang berlaku pada masa kini, 

dahulu pernah berkembang perekonomian sistem barter yang dikenal dengan 

 

24 Salmiati, “Budaya Barter Dalam Pusaran Globalisasi Pasar: Kasus Desa Labala, Nusa 
Tenggara Timur” Jurnal Kebudayaan 14, no 2, Desember (2019): h.17 

25 MA. Dr. Toha Andiko, M.Ag. Drs. Suansar Khatib, SH, MA. Romi Adetio Setiawan, 
Maqashid Syariah Dalam Ekonomi Islam, (2018)  ,ثبثببث 

26 Kenia Wulandari, dkk," Analisis Barter dalam Islam terhadap Praktik Pertukaran Buah 
Manggis di Desa Cintawangi Kecamatan Karangnunggal Kabupaten Tasikmalaya", Prosiding 
Hukum Ekonomi Syariah  6, No. 2, (2020):53 
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istilah silent trade. Barter dalam perekonomian metode transaksinya dilakukan 

dengan cara melakukan pertukaran antara barang yang dimiliki dengan barang 

yang dibutuhkan. Perekonomian tersebut  terjadi pada masa sebelum dikenalnya 

sama sekali alat tukar yang disebut uang atau alat yang berfungsi sebagai alat 

pembayaran. Sistem barter Pada awalnya sangat mudah dan sederhana, namun 

kemudian dalam perkembangan kebutuhan masyarakat menjadikan sistem barter 

ini menjadi sulit dan muncul banyak kekurangan juga dari sistem yang mulai 

beragam. Seperti kesulitan mencari keinginan yang sesuai bagi orang yang 

melakukan transaksi atau kesulitan dalam kesepakatan yang mutual, memiliki 

perbedaan barang, jasa serta sebagian barang yang tidak dapat dibagi-bagi, dan 

kesulitan untuk mengukur standar harga barang.  

  Pada masa awal peradaban, manusia memenuhi kebutuhannya secara 

mandiri. Mereka memperoleh makanan dari berburu atau memakan berbagai 

buah-buahan. Hal tersebut disebabkan karena kebutuhannya yang masih 

sederhana sehingga mereka belum membutukan orang lain. Sehingga masing-

masing individu memenuhi kebutuhan makannya secara mandiri. sistem barter 

ini dikenal dalam sejarah jauh sebelum abad VII M (sebelum masa  Rasulullah),  

dalam  sejarah  disebutkan  bahwa  hewan  ternak  merupakan  bintang  yang  

dominan  dipakai  sebagai  alat  tukar.27   

 

27 Ressi Susant,” Sejarah Transformasi Uang Dalam Islam,” Journal of Islam and Plurality, 
2, No. 1, Juni (2017):H.52 
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   Adapun Robert T. Kiyosaki mengungkapkan tabir yang selama ini 

terbelenggu mengenai sejarah mata uang. Tahap-tahapannya adalah sebagai 

berikut:28  

a. Sistem barter  

Salah satu sistem moneter terkuno adalah barter. Dimana ketika ada seorang 

yang mempunyai tas dan ingin mempuyai buku, maka orang tersebut bisa 

menukarnya kepada orang yang membutuhkan tas. Dan masalah yang akan 

ditimbulkan dari sistem barter ini adalah ekonomi berjalan dengan lamban 

dan memakan waktu yang cukup lama, karena menunggu dua orang yang 

kebetulan mempunyai kebutuhan yang sama pada satu waktu. 

b. Komoditas 

Untuk memecahkan masalah yang ditimbulkan oleh sistem barter maka 

orang sepakat untuk menjadikan barang yang kasatmata sebagai “hakim” 

penengah. Karena itulah muncul pertama kali cangkang sebagai uang 

komoditas, dan lambat laut uang komoditas beralih menggunakan emas dan 

perak. Dengan adanya uang komoditas ini maka bisnis akan bergerak cepat. 

c. Uang tanda terima 

Sebenarnya fase ini sama seperti yang sudah dibahas diawal pembahasan. 

Alasan penggunaan uang tanda terima ini tidak lain adalah factor keamanan, 

ketika para pedagang membawa uang yang terbuat dari emas dan perak 

mereka takut dirampok ditengah jalan, karenanya mereka hanya membawa 

 

28 Muhammad Iqbal, "Konsep Uang Dalam Islam", Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq, Vol. 3 
No. 2, September (2012);h.15 
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tanda emas dan perak, sedangkan emas dan perak milik mereka disimpan 

ditempat penyimpanan.   

 Kemudian Seiring dengan perkembangan zaman yang diikuti 

perkembangan ilmu pengetahuan,  dalam  periode yang dikenal sebagai periode 

pra-barter, pada saat manusia belum mengenal transaksi perdagangan atau 

kegiatan jual beli.29 Perdagangan yang dilakukan adalah dengan cara langsung 

menukarkan barang miliknya  dengan  barang orang lain. Cara  tersebut bisa 

berlangsung selama tukar  menukar  masih  terbatas pada  beberapa jenis barang  

saja. Pada masa itu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan, orang atau kelompok 

orang sudah membutuhkan pihakain/dihasilkan oleh pihak lain,  dengan semakin 

hari karena jumlah orang sudah semakin  meningkat  dan  bertambah,  munculah  

pertukaran barang, karena pada masa itu masyarakat belum mengenal produksi 

barang. Tetapi  dalam  hal  ini  banyak  kendala  yang  timbul  karena  bintang 

ternak bukan barang yang awet dan terlalu besar, Untuk  memudahkan  kondisi  

tersebut,  maka  Allah  menciptakan dinar dan dirham sebagai alat tukar dan 

ukuran harga suatu barang.30 Dari sini uang sebagai alat tukar menukar barang 

mulai dikenal dunia.  

  Sejalan dengan kemajuan teknologi, manusia terus berinovasi dengan 

berbagai terobosan agar semua  aktivitas  manusia  dapat  terlaksana  dengan  

mudah. Kemudain Rasulullah menyadari kesulitan dan kelemahan yang ada 

 

29 Edwin Ariesto Umbu, and Agustina Clarissa Huko, "Analisa Kebutuhan Pengembangan 
Model System Barter Di Era Pandemik Covid-19 Berbasis Website", Jurnal Teknologi Informas 
5, No.1, Juni (2021): h. 6 

30 Afif Muamar*, Ari Salman Alparisi,” Electronic  Money  (E-Money)    Dalam  Perspektif  
Maqashid Syariah,” ournal of Islamic Economics Lariba, vol. 3, (2017);h. 72 
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pada sistem pertukaran dengan cara barter ini, lalu memperbolehkan 

menggantinya dengan sistem pertukaran melalui uang.31 Adapun Syarat  utama  

terjadinya  barter  adalah,  bahwa  orang yang akan saling tukar barang, mereka 

saling membutuhkan, Al-Ghazalî juga menyebutkan beberapa permasalahan 

yang terdapat dalam sistem barter, yaitu; 1)Kurang memiliki angka penyebut 

yang sama (Lack of common denominator), 2)Barang tidak dapat dibagi-bagi 

(Indivisibility of goods),  dan 3) Keharusan  adanya  dua  keinginan  yang  sama 

(double   coincidence   of   wants).  

3. Rukun Barter 

  Adapun  rukun  dan  syarat  tukar menukar sama  dengan rukun dan syarat 

dalamjual beli, karena tukar menukar merupakan definisi yang ada dalam jual 

 beli yaitu:32  

a. Penjual, orang yang menawarkan barang yang dijualnya dengan memiliki 

nilai harga dan memiliki akad yang sah kepada kedua belah pihak. 

b. Pembeli, yaitu orang yang ditawarkan untuk membeli barang kepada penjual 

untuk ditukarnya barang tersebut. 

c.  Sama-sama sebagai penjual antara kedua belah pihak 

d. Barang yang dipertukarkan 

e. Ijab  qabul,  adanya  kesepakatan  dan  jawaban  yang  sah  terhadap penjual 

dan pembeli. 

 

31 Abd. Ghafur, “Mekanisme Pasar dalam Perspektif Islam”,Jurnal Iqtishodiyah, 5, No. 1 
(2019); 23  

32 Rasjid, Sulaiman, Fiqih Islam. Bandung :Sinar Baru Algensindo, (2014), h.282 
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   Tukar  menukar  dianggap  sah  jika  memenuhi  syarat-syarat tertentu. 

Syarat-syarat tersebut ada yang berkaitan dengan orang yang  melakukan akad,  

obyek akad,  maupun  sighatnya.  Secara  terperinci  syarat-syarat tersebut 

adalah sebagai berikut: 

a. Syarat yang berkaitan dengan sighat: 

b. Berupa percakapan dua belah pihak (khithobah), 

c. Berlangsung dalam satu majlis, 

d. Antara ijab dan qabul tidak terputus, 

e. Sighat akad tidak digantungkan dengan sesuatu yang lain, 

f.Akadnya tidak dibatasi dengan periode waktu tertentu.33 

4. Dasar hukum Barter 

   Riba  yang  terjadi  dalam  barter  yaitu  riba  fald:  pertukaran  barang  

sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda.  Banyak  ayat al-Qur’an dan 

hadis yang membahas mengenai riba.  Antara lain terdapat seperti firman allah 

swt dalam QS Ar-rum/30:39. 

تُم مِ ن رِ ب 
تُم مِ ن زكََوَٰة ٗ  وَمَآ ءَاتَ ي ۡ ِ  وَمَآ ءَاتَ ي ۡ لِ ٱلنَّاسِ فَلاَ يَ رۡبوُاْ عِندَ ٱللَّّ بُ وَاْ فِٓ أمَۡوََٰ ترُيِدُونَ وَجۡهَ   ٗ  ا لِ يََۡ

  ٣٩فَأُوْلََٰئِٓكَ هُمُ ٱلۡمُضۡعِفُونَ   ٱللَِّّ 

 Terjemahnya: 

 Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada 
harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa 
yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai 
keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang 
melipat gandakan (pahalanya). 

 

 

33 Ghufran  A.  Mas‟adi, Fiqih  Muamalah  Kontekstual, (Jakarta: PT  Raja Grafindo 
Persada, 2002): h.150 
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   Maksud dari ayat di atas yaitu pada kata sesuatu dinamakan tambahan 

yang  dimaksud  dalam  muamalah  (agar  dia  menambah  pada  harta manusia) 

yakni orang-orang yang meberi iu, lafal yarbuu artinya bertambah banyak (maka 

riba itu tidak menambah) tidak menambah banyak (di sisi Allah) yakni tidak ada 

pahalanya bagi orang-orang yang memberikannya.  (Dan  apa  yang  kalian  

berikan  berupa  zakat  yakni sedekah itu keridaan Allah, maka itulah orang-

orang yang melipatgandakan pahalanya sesuai dengan apa yang mereka 

kehendaki. Di dalam ungkapan ini terkandung makna sindirian bagi orang-orang 

yang diajak bicara atau mukhathabin. Allah berfirman dalam QS Ali 

‘Imran/3:130. 

آْ أَضۡعََٰف  كُلُواْ ٱلر بَِ وَٰ
ۡ
يَ ُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لََ تََ عَفَة   ا ٗ  يَََٰٓ    ١٣٠  تُ فۡلِحُونَ   لَعَلَّكُمۡ   ٱللََّّ   وَٱت َّقُواْ   ۖ  ٗ  مُّضََٰ

 Terjemahnya: 

 Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan 
berlipat gandaan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat 
keberuntungan. 

 

  Maksud ayat di atas yang dimaksud riba di sini ialah riba nasi'ah. Menurut 

sebagian besar ulama bahwa riba nasi'ah itu selamanya haram, walaupun tidak 

berlipat ganda. Riba itu ada dua macam: nasiah dan fadhl, riba nasiah ialah 

pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Riba fadhl 

ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak 

jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti 

penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. Riba yang 

dimaksud dalam ayat ini riba nasiah yang berlipat ganda yang umum terjadi 
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dalam masyarakat Arab zaman Jahiliyah.34 Adapun landasan teori 

diperbolehkannya jual beli dalam hadis Rasulullah  saw yang diriwayatkan oleh 

Bukhari Muslim sebagai berikut: 

هَبِ وَالْفِضَّةُ بِِلْفِضَّةِ وَالْبُرُّ   هَبُ بِِلذَّ عِيَُ بِِلشَّعِيَِ وَالتَّمْرُ بِِلتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِِلْمِلْحِ مِثْلاً بِثِْل   الذَّ بِِلْبُرِ  وَالشَّ
 يدًَا بيَِد  فَمَنْ زاَدَ أَوِ اسْت َزاَدَ فَ قَدْ أرَْبََ الآخِذُ وَالْمُعْطِى فِيهِ سَوَاءٌ 

Artinya : 
 

 Jika emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, gandum dijual  
dengan  gandum,  sya’ir  (salah  satu  jenis  gandum)  dijual dengan sya’ir, 
kurma dijual dengan kurma, dan garam dijual dengan garam,  maka  jumlah  
(takaran  atau  timbangan)  harus  sama  dan dibayar  kontan   (tunai).   
Barangsiapa  menambah  atau   meminta tambahan,  maka  ia  telah  berbuat  
riba.  Orang  yang  mengambil tambahan tersebut dan orang yang 
memberinya sama-sama berada dalam dosa. 

 

هَبِ وَالْفِضَّةُ بِِلْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِِلْبُرِ    هَبُ بِِلذَّ عِيَُ بِِلشَّعِيَِ وَالتَّمْرُ بِِلتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِِلْمِلْحِ مِثْلاً بِثِْل   الذَّ وَالشَّ

تُمْ إِذَا كَانَ يدًَا بيَِد   لَفَتْ هَذِهِ الَۡصْنَافُ فبَِيعُوا كَيْفَ شِئ ْ  سَوَاءً بِسَوَاء  يدًَا بيَِد  فَإِذَا اخْت َ

Artinya: 

 Jika emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, gandum dijual 
dengan gandum, sya’ir (salah satu jenis gandum) dijual dengan sya’ir, 
kurma dijual dengan kurma, dan garam dijual dengan garam, maka jumlah 
(takaran atau timbangan) harus sama dan dibayar kontan (tunai). Jika jenis 
barang tadi berbeda, maka silakan engkau membarterkannya sesukamu, 
namun harus dilakukan secara kontan (tunai)35. 

 
      Para ulama menyepakati bahwa pada keenam komoditi yaitu,emas, perak, 

gandum, sya’ir, kurma dan garam yang disebutkan dalam hadis tersebut 

termasuk dalam komoditi ribawi. Sehingga komoditi tersebut boleh 

diperjualbelikan baik dengan cara barter asalkan memenuhi syarat yang telah 

 

34 Syamsuddin A.K Antuli,”Pemahaman Masyarakat Tentang Jual Beli Cengkeh Yang 

Maih Di Pohon Di Kecamatan Passi Kab Bolang Mongondow”, Jurnal Economic and Business 
Of Islam 2, no. 1 ((2017): h.4 

35 Hadis muslim,  https://carihadis.com/hadis-sahih/2186. Diakses  pada  tanggal  1  April 
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ditentukan.36 Dimana Bila barter dilakukan antara komoditi yang sama -

misalnya kurma dengan kurma, emas dengan emas, gandum dengan gandum-, 

maka akad tersebut harus memenuhi persyaratan dibawah ini: 

 Persyaratan pertama, transaksi yang dilakukan harus secara kontan (tunai). 

Sehingga barang yang dibarterkan harus diserahkan pada saat terjadinya akad 

transaksi dan tidak boleh ditunda seusai  akad atau setelah kedua belah pihak 

yang mengadakan akad barter berpisah, walaupun hanya sejenak. 

 Persyaratan kedua, barang yang dijadikan objek barter harus sama jumlah dan 

takarannya, walaupun terjadi perbedaan mutu antara kedua barang. Contohnya, 

Rasia ingin menukar emas 21 karat sebanyak 5 gram dengan emas 24 karat. 

Maka ketika terjadi akad barter, tidak boleh emas 24 karat dilebihkan misalnya 

jadi 7 gram. Jika dilebihkan, maka terjadilah riba fadhl.37 

  Dalam Al-Qur'an banyak ayat yang menjelaskan tentang jual beli salah satunya 

dalam QS al-Baqarah/2:275. 

اْ لََ يَ قُومُونَ إِلََّ كَمَا يَ قُومُ ٱلَّذِ  كُلُونَ ٱلر بَِ وَٰ
ۡ
مُۡ  ٱلَّذِينَ يََ لِكَ بَِِنًَّ ي يَ تَخَبَّطهُُ ٱلشَّيۡطََٰنُ مِنَ ٱلۡمَس ِ  ذََٰ

 فَمَن جَاءَٓهُۥ مَوۡعِظَة 
 
اْ يۡعَ وَحَرَّمَ ٱلر بَِ وَٰ ُ ٱلۡب َ  وَأَحَلَّ ٱللَّّ

ۗ
اْ يۡعُ مِثۡلُ ٱلر بَِ وَٰ اَ ٱلۡب َ مِ ن رَّبِ هِۦ فَٱنت َهَىَٰ   ٗ  قَالُوٓاْ إِنََّّ

لِدُونَ  فَ لَهۥُ مَا سَلَفَ وَأمَۡرهُُۥٓ إِلََ ٱ  بُ ٱلنَّارِ  هُمۡ فِيهَا خََٰ ِ  وَمَنۡ عَادَ فأَُوْلََٰئِٓكَ أَصۡحََٰ    ٢٧٥للَّّ

Terjemahnya: 

  Orang-orang  yang makan  (mengambil) riba tidak  dapat  berdiri  
melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran 
(tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah 
disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama 

 

36 Umam, M. K. “Imam Para Nabi: Menelusur Jejak Kepemimpinan dan Manajerial Nabi 

Muhammad saw. Al-Hikmah”, Jurnal Kependidikan Dan Syariah, 6 No. 1 (2018):h. 49 

37 Juju Jumena, dkk, “Jual beli borongan bawang merah di dea grinting menurut tinjauan 
hukum islam”, Al-Mustashfa 2, no.2 (2017): h. 160 
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dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan 
mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan 
dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya 
apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan 
urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), 
maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di 
dalamnya. 

 

   Dalam ayat tersebut Allah swt menerangkan bahwa jual beli adalah hal 

yang diperbolehkan dengan  alasan  terhindar dari  perbuatan riba.  Orang-orang 

yang melakukan jual beli tanpa memperhatikan adanya transaksi riba adalah 

penghuni neraka yang akan kekal di dalamnya. Akad jual beli  Di sepakati (ijmã)  

para Ulama Muslim atas kebolehan. Ijmã memberikan hikmah bahwa kebutuhan 

manusia berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain, 

dan kepemilikan sesuatu tersebut tidak akan di berikan dengan begitu saja, 

namun terdapat kompensasi yang harus diberikan.38 

5. Kesulitan-kesulitan dalam sistem Barter 

Pada  sistem  barter  terdapat  beberapa  kesulitan kesulitan  yang  terjadi  

sehingga menyebabkan sistem barter ini sudah mulai ditinggalkan, kesulitanya 

adalah sebagai berikut:39  

a) Sulit menemukan persamaan kebutuhan  barang  yang  akan  dipertukarkan.  

Kenapa  untuk menemukan  persamaan  kebutuhan  ini  terbilang  sulit,  

diakarenakan  banyaknya  kebutuhan manusia yang berbeda–beda sehingga 

untuk menemukan persamaanya cukuplah sulit. 

 

38 Syaifullah Syaifullah, “Etika Jual Beli Dalam Islam,” hunafa: Jurnal Studia Islamika 2, 
no,1  (2014): h. 23 

39 Izzatun Maghfirah, " Praktek Barter Pasca Panen Cengkeh Ditinjau Dari Perspektif Fiqh 
Muamalah (Studi Kasus Di Desa Gunungteguh Sangkapura Gresik)", Jurnal Ekonomi Syariah, 4 
No. 2 (2021);h.34 
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b) Sulit  untuk  menentukan  perbandingan  nilai  dari  jenis  barang  yang  

berbeda,  dikarenakan barang  dipertukarkan  terkadang  adalah  barang  

yang  tidak  ditakar  sehingga  sulit  untuk menilainya.  

c) Sulit  menentukan  nilai  terhadap  barang  yang  akan  dipertukarkan  dan  

nilainya  mudah berubah sewaktu –waktu 

6. Jual Beli yang diperbolehkan dan Dilarang 

Ulama madzhab berbeda pendapat mengenai diperbolehkannya barter, adapun 

jual beli barter yang diperbolehkan oleh masing-masing pendapat ulama 

sebagai berikut40: 

a. Menurut Ulama Hanafiyah, Jual beli barang yang ditakar atau ditimbang 

serta barang sejenis seperti emas, perak, gandum, syair, jurma, garam dan 

anggur kering. Dengan kata lain jika barang yang sejenis dari barang yang 

telah disebut di atas seperti gandum ditimbang untuk diperjual belikan dan 

ada tambahan dari salah satunya, itu tidak diperbolehkan, Karena itu adalah 

riba fadhl. 

b. Menurut Imam Maliki beliau hanya mengkhususkannya pada makanan 

pokok. Karena untuk menghindari terjadinya penipuan di antara manusia 

dan dapat saling menjaga, makanan tersebut haruslah menjadi pokok 

kehidupan manusia, seperti halnya gandum, padi, jagung dan lain 

sebagainya. 

c. Menurut pendapat mashsyur dari Iman Ahmad dan Abu Hanifah 

mengkhususkan pada setiap jual beli barang sejenis dan timbangannya. 

 

40 Rozalinda, “Ekonomi Islam teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi”, 

Jakarta:rajawali Pers, (2014):h. 68 
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d. Menurut Imam Syafi’i mengkhususkan pada emas dan perak serta makanan 

meskipun tidak ditimbang. 

   Riba fadhl sering terjadi dalam transaksi ekonomi. kata al-fadhl yang 

berarti tambahan pada salah satu dari kedua barang yang dipertukarkan. Nash-

nash telah mengaharamkannya pada enam hal, yaitu emas, perak, jelai, gandum, 

kurma dan garam. Jika salah satu dari barang-barang di atas dijual dengan 

barang yang sejenis, diharamkan adanya tambahan (kelebihan) di antara 

keduanya. Dan diqiyaskan pada ekenam hal di atas adalah barang-barang yang 

mempunyai kesamaan ‘illat dengannya, maka tidak diperbolehehkan, misalnya, 

menjual satu kilo emas berkualitas buruk dengan setengah kilo emas berkualitas 

baik. Demikian halnya perak dengan perak, gandum dengan gandum, jelai 

dengan jelai, kurma dengan kurma dan garam dengan garam. Tidak 

diperbolehkan menjual sedikitpun barang-barang di atas dengan jenis yang sama 

kecuali dengan sama banyak, berkualitas sama dan seketika penyerahannya.41 

  Adapun dari  segi  jenis,  barang-barang  yang termasuk  kelompok  ribawi 

adalah:42 (1)  kelompok mata  uang  (nuqud)  yaitu  emas  dan  perak,  (2)  

kelompok  makanan  yaitu  gandum,  jagung, kurma, garam. Jelas illat 

diharamkan kedua barang ini karena:pertama, emas dan perak merupakan alat 

pembayaran atau keduanya merupakan harga. Kedua, makanan-makanan 

tersebut merupakan makanan pokok yang dibutuhkan oleh manusia.  

 

41 Arzam," Riba Dalam Perspektif Al-Qur’an Dan Hadis", Jurnal al-Qisthu, 06 No. 02 
(2011); h. 45 

42 Fatkhul Wahab, " Riba: Transaksi Kotor Dalam Ekonomi", Jurnal Ekonomi Syariah, 02 
No.02   (2017); h. 26 
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  Menurut Ibnu Qoyyim, riba dikategorikan menjadi dua macam yaitu:43 

Pertama, Riba jelas, yaitu yang diharamkan karena keadaannya sendiri yaitu riba 

nasiah (riba yang terjadi) sebab adanya penundaan pembayaran utang. Namun 

riba nasi’ahini diperbolehkan dalam keadaan darurat (terpaksa). Kedua, Riba 

yang samar, yaitu yang disamarkan karena sebab lain, yaitu riba fadhl. Riba 

yang terjadi karena adanya tambahan pada jual beli benda yang sejenis. Riba 

fadh lini diharamkan karena mencegah timbulnya riba nasi’ah. Jadi bersifat 

preventif. 

  Riba fadhl memiliki hikmah tentang keharamannya yaitu sebagai upaya 

menutup jalan menuju perbuatan haram. Karena riba fadhl dianggap sering kali 

menggiring kepada riba nasi’ah, dan bisa menimbulkan bibit-bibit  

berkembannya  budaya  riba  di  tengah  masyarakat.44  Sebab  orang menjual  

sesuatu  yang  sejenis  secara  langsung  dengan  kelebihan  pada  salah  satu  

yang ditakar,  akan  mendorongnya  untuk  suatu  saat  menjualnya  dengan  

pembayaran  tertunda bersama bunganya. Berdasarkan  hal  itu,  maka  

muncullah  kaidah-kaidah  berikut  dalam  jual  beli  komoditi riba fadhl:45 

1. Diharamkannya  kesamaan  ukuran  (berat)  dan  serah terima  secara 

langsung,  kalau jenisnya sama dan alasannya sama seperti emas dengan 

emas atau perak dengan perak 

 

43 Jaih Mubarok," Riba Dalam Transaksi Keuangan", Jurnal Studi Ekonomi, 6, No. 1, 
(2015);h.8 

44 Muhammad Sabir, " Riba Dalam Perspektif Hadīs Nabi Saw", Jurnal Al-Syir’ah , 8, No. 
2, (2010); h.12 

45 Muhammad Tho’in," Larangan Riba Dalam Teks Dan Konteks (Studi Atas Hadits 

Riwayat Muslim Tentang Pelaknatan Riba)", Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam ,02 NO. 02,( 2016); 
h. 67 
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2. Diharuskannya serah terima langsung, namun boleh ada perbedaan ukuran 

(berat) jika berbeda jenis  komoditasnya,  namun  sama  alasannya  seperti  

menjual  emas  dengan perak, beras dengan jagung 

3. Tidak  diwajibkan  sama  dan  tidak  harus  diserah terimakan  secara  

langsung,  kalau  berbeda jenisnya  dan berbeda  alasannya  seperti  menjual  

emas  dengan  gandum,  perak dengan  jagung  dan  sejenisnya.  Karena  

dalam  kasus  seperti itu dibolehkan  penjualan  dengan pembayaran tertunda 

dan dengan perbedaan berat atau ukurannya. 

 
C. FIKIH MUAMALAH 

1. Pengertian Fikih Muamalah 

   Muamalah secara harfiah berarti “pergaulan atau hubungan antar manusia. 

Dalam pengertian harfiah yang bersifat umum ini, muamalah berarti perbuatan 

atau pergaulan manusia di luar ibadah. Muamalah merupakan perbuatan manusia 

dalam menjalin hubungan atau pergaulan antar sesame manusia.46 Adapun 

pengertian fikih muamalah sebagaimana dikemukakan oleh Abdullah al-sattar 

Fathullah Said yang dikutip oleh Nasrun Haroen yaitu hukum-hukum yang 

berkaitan dengan tindakan manusia dalam persoalan-persoalan keduniaan, 

misalnya dalam persoalan jual beli, utang-piutang, kerja sama dagang, 

perserikatan, kerja sama dalam penggarapan tanah, serta sewa-menyewa.47 

 

46 Ghufro A. Mas’adi, Fiqih Muamalah Kontekstual, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 
2002) h.1 

47 Abdul Rahman Ghazaly, dkk. Fiqih Muamalah , (Jakarta:Prenada Media Group, 2010), 
h.3-4 
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   Kata fikih secara etimologi adalah (هقفلا) yang memiliki makna  

pengertian  atau  pemahaman.48 fikih  diartikan  sebagai  bagian  dari syariah 

Islamiyah, yang berarti pengetahuan tentang hukum syari’ah Islamiyah yang 

berkaitan dengan perbuatan manusia yang telah dewasa dan berakal sehat yang 

diambil dari dalil-dalil yang terinci. Secara bahasa Muamalah berasal dari kata  

amala yu’amilu yang artinya bertindak, saling berbuat, dan saling mengamalkan. 

   Adapun menurut istilah Muamalah merupakan  tukar  menukar  barang  

atau  sesuatu yang  memberi  manfaat dengan cara yang ditentukan.49 Muamalah 

dapat diartikan juga sebagai aturan agama yang mengatur hubungan antara 

sesama manusia, dan antara manusia dan alam sekitarnya tanpa memandang 

perbedaan. Dalam  hal  aturan  agama  yang  mengatur  hubungan  manusia dan 

lingkungan dapat kita temukan antara lain dalam hukum Islam  tentang 

minuman, makanan_mata pencaharian, serta cara mencari rizki dengan 

aturanNyang dihalalkan atau yang diharamkan. Adapun Aturan agama yang 

mengatur hubungan antar sesama manusia, dapat ditemukan dalam hukum islam 

yang berkaitan dengan perkawinan, perwalian, warisan, hibah perdagangan,  

perkoperasian dll. Allah berfirman dalam QS An-Nahl/16:89. 

عَثُ فِ كُلِ  أمَُّة  ؤُلََٓءِ  وَنَ زَّلۡنَا عَلَيۡكَ    ٗ  وَيَ وۡمَ نَ ب ۡ نَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىَٰ هََٰٓ شَهِيدًا عَلَيۡهِم مِ نۡ أنَفُسِهِمۡ  وَجِئ ۡ

   ٨٩وَبُشۡرَىَٰ للِۡمُسۡلِمِيََّ    ٗ  ى وَرَحَۡۡة ٗ  وَهُد   ٗ  ا لِ كُلِ  شَيۡءٗ  ٱلۡكِتََٰبَ تبِۡيَََّٰ 

 Terjemahnya : 

 

48 Ahmad   Munawwir,   Kamus   Arab   –Indonesia   Terlengkap,   (Surabaya:Pustaka 
Progresif, 1997), hal. 1068 

49 Rachmad Syafei, Fiqh Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hal. 14 
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  (Dan  ingatlah)  akan  hari  (ketika)  Kami,  bangkitkan  pada  tiap-tiap 
umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri, dan Kami datangkan 
kamu (Muhammad) menjadi saksi atas seluruh umat manusia. Dan Kami 
turunkan kepadamu Al Kitab (al Qur’an) untuk menjelaskan segala sesuatu 
dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang 
berserah diri. 

 

   Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian dari Fikih 

Muamalah ialah pengetahuan”ketentuan-ketentuan  hukum  tentang  usaha-usaha 

memperoleh dan mengembangkan harta, jual beli, hutang piutang dan jasa 

penitiapan  diantara anggota-anggota masyarakat sesuai keperluan mereka, yang 

dapat dipahami dan dalil-dalil syara’ yang terinci. Adapun menurut para ahli 

fikih muamalah dalam arti luas adalah:50 Menurut Dimyati yang dikutip oleh 

dede rosyada fikih muamalah adalah aktifitas untuk menghasilkan duniawi 

menyebabkan keberhasilan masalah ukhrawi. Abdul Wahab Khallaf 

mendefinisikan fikih dengan pengetahuan tentang hukum-hukum syara’ 

mengenai perbuatan manusia yang diusahakan dari dalil-dalil  yang terinci atau 

kumpulan hukum syara’ mengenai perbuatan manusia yang diperoleh dari dalil-

dalil yang terinci dalam Islam tidak ada pemisahan antara amal  perbuatan dan  

amal  akhirat, sebab sekecil apapun aktifitas manusia di dunia harus didasarkan 

pada ketetapan ketetapan Allah swt agar kelak selamat di akhirat.51 

2. Ruang Lingkup Fikih Muamalah 

   Ruang lingkup dalam Fikih Muamalah dibagi menjadi 2 yaitu 

AlMuamalah Al-Adabiyah dan Al-Muamalah Al-Madiniyah: 

a. Al-Muamalah Al-Adabiyah 

 

50 Dede Rosyada, Hukum Islam dan Pranata Sosial, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 
1993), hal. 70 

51 Abdul Wahab Khallaf,  Ilmu Ushul Fiqih, (Jakarta: Pustaka Amani,2003), hal.23 
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   Yaitu muamalah yang ditinjau dari segi cara tukar menukar benda yang 

bersumber dari panca indera manusia, yang unsur penegaknya adalah hak- hak 

dan kewajiban-kewajiban. Ruang lingkup fikih muamalah yang bersifat 

Adabiyah mencangkup beberapa hal yaitu, Ijab Qabul, saling meridhai, tidak ada 

keterpaksaan dari salah satu pihak, hak dan kewajiban, kejujuran pedagang, 

pemalsuan, penimbunan, dan segala sesuatu yang bersumber dari indera manusia 

yang ada kaitannya dengan peredaran harta dalam hidup bermasyarakat. 

b. Al-Muamalah Al-Madiyah 

  Sebagian para ulama berpendapat bahwa muamalahal-madiyah adalah 

muamalah  yang bersifat kebendaan karena objek fikih muamalah adalah benda 

yang halal, haram, dan syubhat untuk  diperjual belikan. Beberapa hal yang 

termasuk ke dalam ruang lingkup muamalah yang bersifat Madiyah adalah, Jual 

beli (al-Bai’ al-Tijarah, Gadai (al-Rahn), Masalah- masalah seperti bunga bank, 

asuransi, kredit, dan masalah-masalah baru lainnya dan lain lain. 

3. Prinsip-prinsip Mu'amalah 

   Dalam melakukan muamalah prinsipnya adalah setiap muslim bebas 

melakukan apa saja yang dikehendakinya sepanjang tidak dilarang oleh Allah 

swt berdasarkan al-Qur’an dan As-Sunnah: 

a. Tidak mengandung unsur riba (bunga) 

  Riba adalah unsur utama yang dilarang islam dalam bermuamalah. Islam 

menganggap bunga sebagai suatu kejahatan ekonomi yang menimbulkan 

penderitaan masyarakat baik itu secara ekonomis, sosial maupun moral. Kata 
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riba itu sendiri, berasal dari bahasa Arab yang secara etimologis berarti 

“tambahan” (az-Ziyadah).52 

  Pengertian  riba  menurut  terminologi  (pendapat  ulama)  adalah bunga 

kredit yang harus diberikan oleh orang yang berhutang kepada orang  yang  

berpiutag,  sebagai  imbalan  untuk  menggunakan  sejumlah uang 

menggunakan sejumlah uang milik berpiutang jangka waktu yang telah 

ditetapkan.53 Salah satu ayat yang membicarakan riba secara eksplisit 

diantaranya adalah QS. Al-Imran/3:130. 

نِجيلَ  54٣   ٗ  ا لِ مَا بَيََّۡ يدََيۡهِ وَأنَزَلَ ٱلت َّوۡرىََٰةَ وَٱلِۡۡ ق    نَ زَّلَ عَلَيۡكَ ٱلۡكِتََٰبَ بٱِلۡۡقَِ  مُصَدِ 

  Terjemahnya: 

  Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan 
berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu 
mendapat keberuntungan. Peliharalah dirimu dari api neraka, yang 
disediakan untuk orang-orang yang kafir. 

 
b. Prinsip saling ridho antara kedua belah pihak 

  Abd. Salam Arif mengatakan, bahwa prinsip dasar dalam melakukan 

transaksi  (akad)  adalah   adanya   kerelaan   kedua   belah   pihak,   dan 

keharusan  akibat  hokum  yang  timbul  dari  transaksi  tersebut,  juga 

didasarkan atas kepakatan yang telah disepakati bersama. 

c. Prinsip tidak Merugikan orang lain (eksploitasi), Sebagaimana firman Allah 

swt dalam QS An-nisa/4:29. 

 

52Khozainul  Ulum,  “Hakikat  Keharaman  Riba  Dalam  Islam,”  JES  Jurnal  Ekonomi 
Syariah 1, no.1 (2016): h.32  

53 Abu Ahmad and M Hassan, “Riba and Islamic Banking,” Journal of Islamic Economics, 
Banking and Finance 3, no.1 (2007): h.42 

54 Ruslan,  “Ayat-Ayat  Riba  Dalam  Al-Qur’an:  Pendekatan  Historis,”  At-Taradhi: 
Jurnal Studi Ekonomi 7, no 2 (2016): h.42 
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طِلِ  يََََٰٓ  نَكُم بٱِلۡبََٰ لَكُم بَ ي ۡ كُلُوٓاْ أمَۡوََٰ
ۡ
مِ نكُمۡ  وَلََ تَ قۡتُ لُوٓاْ    ٗ  إِلََّٓ أَن تَكُونَ تََِٰرةًَ عَن تَ راَض ي ُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لََ تََ

ٗ  ا  ٢٩  55  إِنَّ ٱللََّّ كَانَ بِكُمۡ رَحِيم
 أنَفُسَكُمۡ 

  Terjemahnya: 

 Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 
berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu 
membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang 
kepadamu. 

 
d. Tidak boleh Makan Harta dengan Bathil, Sesuai dengan Firman Allah swt 

pada QS An-Nisa/4:29. 

طِلِ إِلََّٓ أَن تَكُونَ تََِٰرةًَ عَن تَ راَض  نَكُم بٱِلۡبََٰ لَكُم بَ ي ۡ كُلُوٓاْ أمَۡوََٰ
ۡ
٢٩مِ نكُمۡ    ٗ  أيَ ُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لََ تََ  

 Terjemahnya: 

 Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 
berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu 

 
4. Sumber Hukum Fikih Muamalah 

   Sebagaimana yang dimaksud dengan fikih adalah pengetahuan tentang 

hukum syariah islamiyah yang berkaitan dengan segala perbuatan manusia yang 

telah dewasa dan berakal sehat yang diambil dalam dalil-dalil terperinci, maka 

adapun  sumber  dari  fikih  muamalah  tentunya  dapat  berasal  dari  sumber 

hukum syariah islamiyah itu sendiri. Diantaranya sebagai berikut:56 

a. al-Qur’an dan Sunnah 

   al-Qur’an merupakn kalamullah yang Allah swt turunkan kepada Nabi 

Muhammad saw, melalui malaikat Jibril, yang dibacakan secara mutawatir   
 

55 Taufiq, “Memakan Harta Secara Batil (Perspektif Surat An-Nisa: 29 Dan At-Taubah: 
34),” Jurnal Ilmiah Syariah 17, no.2 (2018): h.34 

56 Raihanah, “Konsep Kejujuran dalam al-Qur’an (Studi pada Pedagang Pasar Sentral 

Antasari Banjarmasin)”. Al-1qtishadiyah 4, No. 2 (2019): h. 160 
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merupakan kumpulan wahyu Allah untuk menjadi petunjuk bagi seluruh umat di 

seluruh dunia. Segala sesuatu yang berhubungan dengan istinbath hukum fikih 

muamalah haruslah sesuai dengan yang diajakran di dalam Al-Qur’an,  karena  

yang  menjadi  sumber  hukum utama dan pertama bagi seluruh muslim adalah 

Al-Qur’annul Karim. Adapun Sunnah adalah  sumber istinbath  yang  menjadi  

hukum  kedua setelah al-Qur’an. Maka wajib  hukumnya penggalian  sumber 

hukum yang mendasari fikih muamalah harus juga tidak boleh menyimpang dari 

sunnah Rasulullah saw.   

   Sesungguhnya al-Qur’an  dan sunnah  tidak  mengatur  tentang perilaku 

ekonomi kecuali hal-hal yang memang bersifat prinsip, misalnya terkait tentang 

riba ataupun pelarangan melakukan perbuatan curang dalam berniaga. Tujuan 

agama Islam yang paling dalam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan 

kehidupan manusia.57 Karenanya itu para Rasul terdahulu mengajak umat untuk 

(berdakwah) mengamalkan muamalah, karena memandangnya sebagai ajaran 

agama yang mesti dilaksanakan, Tidak ada pilihan bagi seseorang untuk tidak 

mengamalkannya. Dalam konteks ini, Allah berfirman dalam Qs. Hud/11:84. 

  ٱلۡمِكۡيَالَ   تنَقُصُواْ   وَلََ   يَۡهُُۥ  غَ   إلََِٰه    مِ نۡ   لَكُم   مَا   ٱللََّّ   ٱعۡبُدُواْ   يََٰقَوۡمِ   قَالَ   ا  ٗ  ۞وَإِلَََٰ مَدۡيَنَ أَخَاهُمۡ شُعَيۡب 

ٓ   وَٱلۡمِيزاَنَ   ٓ   ٗ  بَِِيَۡ   أرَىََٰكُم  إِن ِ يط  ٗ  يَ وۡم   عَذَابَ   عَلَيۡكُمۡ   أَخَافُ   وَإِن ِ    ٨٤  ٗ  مُُِّّ

  Terjemahnya: 

  Dan kepada (penduduk Madyan (Kami utus) saudara mereka, Sy’aib. Dia  
berkata”Wahai kaumku! Sembahlah Allah, tidak ada Tuhan bagim selain 
Dia. Dan janganlah kamu kurangi takaran dan timbangan. Sesungguhnya 
aku melihat kamu dalam keadaan yang  baik(makmur). Dan  

 

57 Rukman Abdul Rahman Said, “Konsep Al-Qur’an Tentang Riba”, Jurnal al-Asas, 2, No. 
2, Oktober (2020):h. 56 
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sesungguhnya  aku  khawatir  kamu akan ditimpa azab pada hari yang 
membinasakan (kiamat). 

b. Qiyas 

   Qiyas yaitu dasar hukum ketiga, yang dipergunakan dalam menetapkan 

hukum suatu masalah, jika tidak ada ketetapannya dalam al-Qur’an dan as-

sunnah. Adapun menurut istilah, qiyas merupakan mengeluarkan (mengambil) 

suatu hukum yang serupa dari hukum yang telah disebutkan (belum mempunyai 

ketetapan) kepada hukum yang telah ada/telah ditetapkan oleh  al-Qur’an dan as-

sunnah, disebabkan sama ‘illat antara keduanya. Menurut  jumhur ulama’, qiyas 

adalah hukum  syara’ yang dapat menjadi hujjah dalam   menetapkan suatu 

hukum dengan alasan firman Allah dalam QS Al-Hasyr/59:2. 

رِ   وُْلِ ٱلۡۡبَۡصََٰ    ٢فَٱعۡتَبروُاْ يَََٰٓ

  Terjemahnya: Maka  menjadi  pandangan  bagi  orang-orang  yang berpikir58. 

 
   Adapun kalimat yang menunjukkan qiyas dalam ayat ini adalah “menjadi 

pandangan”, ini berarti membandingkan antara hukum yang tidak disebutkan 

dengan hukum yang telah ada ketentuannya. 

c. Ijma’ 

   Ijma merupakan sumber hukum keempat di samping dasar-dasar hukum 

syara’ yang menjadi sumber hukum dalam menetapkan hukum suatu masalah, 

ijma’ (kesepakatan para ulama’) sering dipergunakan sebagai dasar hukum 

keempat 

d. Ijtihad 

 

58Departemen Agama RI, Al-Quran Dan Terjemahnya, (Surabaya: Karya Agung, 2013); 
h.796 
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   Ijtihad artinya bersungguh-sungguh, mencurahkan pemikiran, 

menghabiskan kesanggupan. Artinya  mencurahan kesanggupan yang ada dalam 

membahas (menyelidiki) suatu masalah untuk mendapatkan suatu  hukum  yang  

sulit bertitik  tolak  kepada al-Qur’an  dan  as- Sunnah.59 

5. Prinsip Transparansi dalam Jual Beli Berdasarkan Fikih Muamalah 

   Sekecil apapun sebuah transaksi yang mengandung unsur riba dalam setiap 

akadnya baik dalam bentuknya akan mencederai transaksi bisnis dan 

keabahannya. Sehingga akan berdampak pada transaksi yang haram. Sebagai 

salah satu contoh dalam transaksi yang selalu dilakukan masyarakat adalah 

transaksi bisnis “utang-piutang” antara pihak kreditur dan debitur. Seorang 

kreditur, kapan pun diperbolehkan melakukan transaksi hutang-piutang dengan 

debitur dengan syarat transaksi yang jujur, transparan serta dapat 

dipertanggungjawabkan, dengan asas “kerelaan” antar masing- masing pihak 

yang bertransaksi. Islam sangat menekankan prinsip kejujuran, transparansi,  dan  

etos ta’awun (saling menolong) dalam setiap aktivitas transaksi inilah berbagai 

bentuk transaksi akan selalu berawal, berproses dan berakhir dengan kerelaan 

antarpihak, sebab seluruhnya berpotensi untuk “saling-menguntungkan”. Dan 

sebaliknya, Islam sangat melarang segala bentuk “dusta” (kebohongan) dalam 

segala bentuk transaksi bisnis, yang pada akhirnya akan cenderung berawal, 

 

59 Saprida,” Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Upah Di Desa Prambatan 
Kecamatan Abab Kabupaten Pali” Jurnal Sosial & Budaya Syar-I 5 no.1 (2018): h.37 
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berproses serta berakhir dengan ketidak relaan (kekecewaan) antarpihak yang 

bertransaksi, sebab berpotensi untuk saling merugikan.60   

   Mempermainkan harga sebagaimana dimaksudkan adalah seperti praktik 

penimbunan (ihtikar/hoarding). Bukan berarti secara terfokus menyangkut 

masalah keuntungan ketika pasar berjalan secara sempurna61. riba fadhl yaitu 

kelebihan yang diperoleh oleh penjual dengan sistem barter, seperti barter emas 

atau perak tidak jual-beli dengan menggunakan uang. Artinya, emas atau perak 

yang dipertukarkan dalam sistem barter semetinya mempunyai nilai yang sama. 

dan ditransaksikan pada waktu yang sama (on the spot) dan bukan merupakan 

transaksi tertunda.  Nabi saw. melarang semua bentuk transaksi bisnis yang tidak 

jujur atau mengarah pada perselisihan dan proses pengadilan atau yang 

menyerupai perjudian, atau mengandung unsur riba atau penipuan, atau 

keuntungannya didasarkan atas kerugian di pihak orang lain.  

  Barang yang di jadikan objek jual beli harus memenuhi syarat- syarat 

sebagai berikut:62  

   Bersih  barangnya,  maksudnya  yaitu  barang  yang  diperjual belikan 

bukanlah benda yang dikualifikasikan kedalam benda najis atau termasuk 

barang yang  digolongkan  diharamkan.  Hal ini berdasarkan  hadis Nabi 

 

60 Maryani, dkk, “pelaksanaan jual beli ijon di desa segaran kec tiris kabupaten 
probolinggo menurut madzab imam syafi’I”, Lan Tabur 1, no. 2 (2020): h. 123 

61 Disarikan dari Saiful Bahri, "Perspektif Ilmu Ekonomi Islam Mengenai Keuntungan 
Yang Adil Dalam Jual-Beli, dalam Akademika", Jurnal Keagamaan dan Pendidikan, 5, edisi 
Juli, (2013)  h. 60 

62 Nikma Dalimunthe, “Tinjauan Khiyar Terhadap Pertanggungjawaban Penjual Online 
Terhadap Barang Yang Cacat, Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan, Ekonomi Islam,” 
Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-undangan, Ekonomi Islam 11, no. 1 (2019): h.77 
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Muhammad saw: “Dari Jabir Ibn Abdillah, bahwa ia mendengar Rasulullah 

saw bersabda pada tahun kemenangan Makkah: “Sesungguhnya Allah telah 

melarang (mengharamkan) jual-beli arak, bangkai, babi dan patung” lalu 

seseorang bertanya “bagaimana dengan lemak bangkainya, karena 

dipergunakan untuk mengecat kayu dan minyaknya untuk lampu penerangan? 

Kemudian  Rasulullah saw menjawab  “Mudah-mudahan  Allah  melaknat 

orang-orang yahudi karena sesungguhnya Allah telah mengharamkan lemak 

bangkai pada mereka, tetapi menjadikannya, menjualnya serta memakannya 

(hasilnya)” (Dalam hadis di atas menurut Syafi’iyah diterangkan bahwa 

arak,bangkai, babi dan patung adalah haram dijual belikan karena najis, adapun 

berhala jika dipecah- pecah menjadi batu biasa boleh dijual sebab dapat 

digunakan   untuk   membangun   gedung   atau   yang   lainnya. 

   Dapat dimanfaatkan, maksudnya yaitu barang yang diperjual belikan harus 

ada manfaatnya sehingga tidak boleh memperjual belikan barangbarang yang 

tidak bermanfaat. Milik orang yang melakukan aqad, maksudnya bahwa orang 

yang melakukan perjanjian jual beli atas sesuatu barang adalah pilihan sah 

barang tersebut dan atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut. 

Dengan demikian jual beli barang yang dilakukan oleh yang bukan pemilik 

atau berhak berdasarkan kuasa si pemilik dipandang sebagai perjanjian yang 

batal . 

   Mengetahui, maksudnya adalah barang yang diperjual belikan dapat 

diketahui oleh penjual dan pembeli dengan jelas, baik zatnya, bentuknya, 

sifatnya dan harganya. Sehingga tidak terjadi kekecewaan diantara kedua belah 

pihak. Barang yang di aqadkan ada ditangan, maksudnya adalah perjanjian jual 
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beli atas sesuatu barang yang belum ditangan (tidak berada dalam kekuasaan 

penjual) adalah dilarang, sebab bisa jadi barang sudah rusak atau tidak dapat 

diserahkan sebagaimana telah diperjanjikan. 

   Benda yang diperjualbelikan dapat mencakup barang atau uang, sifat 

benda harus dapat dinilai, yakni benda-benda yang berharga dan dapat 

dibenarkan penggunaanya menurut syara’. Benda-benda seperti alkohol, babi, 

dan barang terlarang lainnya haram diperjual belikan sehingga jual beli tersebut 

dipandang batal jika dijadikan harga tukar menukar, maka jual beli tersebut 

dianggap fasid.63 Dalam Fikih muamalah, mengidentifikasi dan menguraikan 

macam- macam  jual  beli,  termasuk  jenis  jenis  jual  beli  yang  dilarang  

oleh  Islam. Adapun macam atau jenis jual beli tersebut sebagai berikut.64 

1. Bai’ al mutlaqah, adalah pertukaran antara barang atau jasa dengan uang. 

Uang dianggap berperan sebagai alat tukar. Jual beli seperti ini menjiwai 

semua produk-produk lembaga keuangan yang berdasarkan atas prinsip jual-

beli Bai’ al muqayyadah, merupakan jual beli dimana pertukaran terjadi 

antara barang dengan barang (barter). 

2. Bai’ al sharf, merupakan jual beli atau pertukaran antara satu mata uang asing 

dengan mata uang asing lain, misalnya antara rupiah dengan dolar, dolar 

dengan yen dan lain sebagainya. 

 

63 sohari Sohari, “Etos Kerja Dalam Perspektif Islam,” Islamiconomic: Jurnal Ekonomi 
Islam 4, no.2 (2013): h.16 

64 Muhammad  dkk,  “Tinjauan  Fikih  Muamalah  Terhadap  Akad  Jual  Beli  Dalam 
Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food,” Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah 2, no.1 
(2018):h.136 
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3. Bai’al murabahah  adalah  akad jual beli barang  tertentu.  Dalam transaksi 

jual beli ini penjual menyebutkan dengan jelas barang yang dijual  belikan, 

baik harga pembelian dan keuntungan yang diambil. Bai’ al musawamah 

yaitu jual-beli biasa, dimana penjual tidak memberitahukan terkait harga 

pokok dan keuntungan yang didapatnya. 

4. Bai’al muwadha’ah merupakan jual beli dimana penjual melakukan 

penjualan dengan harga yang lebih rendah daripada harga pasar atau disebut 

potongan (discount). penjualan seperti ini biasanya hanya untuk barang atau 

aktiva tetap yang nilai bukunya sudag mengalami penurunan atau rendah. 

5. Bai’as salam merupakan akad jual beli di mana pembeli membayar uang 

(sebesar harga) yang telah disepakati atas barang yang telah disebutkan 

spesifikasinya, tetapi barang yang diperjualbelikan itu diserahkan kemudian, 

yaitu pada tanggal yang disepakati. 

6. Bai’ al istishna’ hampir sama dengan bai’ as salam, yaitu kontrak jual-beli 

dimana harga atas barang tersebut dibayar lebih dulu tapi dapat diangsur 

sesuai   dengan jadwal dan syarat-syarat yang disepakati bersama, sedangkan 

barang yang dibeli diproduksi dan diserahkan kemudian. 

D. Kerangka Konseptual 

  Kerangka konseptual dibuat berdasarkan proses berfikir deduktif untuk 

menghasilkan konsep dan proposisi yang memudahkan peneliti dalam 

merumuskan permasalahn penelitiannya. Pada penelitian ini yang menjadi 

tema pembahasan adalah transaksi barter dengan acuan bai’ mabrur sesuai 

dengan fikih muamalah, dimana dalam transaksi barter yang terjadi di 

Kabupaten Jeneponto belum sesuai dengan syariat islam salah satunya yaitu 
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terdapat riba fardh. Selanjutnya,  dielaborasi  dengan  konsep  bai’ mabrur  

yang  berfokus pada aspek nilai al-birr, nilai ibadah dan nilai halal haram yang 

bertujuan untuk : (1) Terhindar dari usaha tipu-menipu dan merugikan orang 

lain, (2) Penegakan keadilan dan pemeliharaan kedamaian dalam masyarakat, 

(3) Peningkatan keamanan sosial, sikap saling membantu, dan solidaritas 

dalam memenuhi kebutuhan dasar masayarakat, (4) Peningkatan kerjasama 

dalam hal kebaikan dan larangan serta perbuatan tindakan dzolim, (5) 

Peningkatan nilia moral dan kedekatan kepada Allah swt. 

  Transaksi barter ditinjau dengan menggunakan konsep bai’ mabrur yang 

diharapkan dapat memberikan lebih banyak manfaat daripada keburukan yang 

diperoleh bagi kedua belah pihak. Karena salah satu tujuan daripada 

bermuamalah adalah memberikan manfaat berupa kebaikan bagi pihak yang 

melakukan transaksi serta jauh dari segala keburukan. 

Gambar 2.1 

Kerangka Konseptual 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 
A.  Jenis, dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

   Metode dalam penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif yang 

berupaya mendiskripsikan, menganalisis dan menginterprestasikan data yang 

telah terkumpul dalam penelitian. Kegiatan analisis data kualitatif menyatu 

dengan aktivitas pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan 

penyimpulan hasil penelitian.1 

   Penelitian kualitatif memuat metode-metode untuk mengeksplorasi dan 

memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap 

berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan.2 Pendekatan kualitatif memiliki 

kekuatan pada kemungkinan kedalaman analisis isu kritis, karena tidak terhalang 

dalam melaksanakan penungkapan informasi yang sesuai, agar memelihara 

objektivitas penelitian terkait dengan konsep bai’ mabrur dalam transaksi barter 

ditinjau dari fikih muamalah di Kabupaten Jeneponto 

2. Lokasi Penelitian 

   Penelitian ini berlokasi di desa Boronglamu yang berada di Kabupaten 

Jeneponto. Sulawesi Selatan. Dimana penduduknya mayoritas petani. Alasan 

memilih Arungekeke sebagai subjek dan lokasi penelitian karena daerah tersebut 

 

1 ahmad Rijali, “Analisis Data Kualitatif,” Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah (2019 

2 John  W.  Creswell, Research Design  Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan  mixed 
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h.4 
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tempat ditemukannya transaksi barter yang dapat dilihat masih cukup jauh dari 

transaksi yang sesuai syariat Islam. 

B.  Pendekatan penelitian 

 Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini antara lain: 

1.  Pendekatan Deskriptif 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan bentuk penelitian yang 

mendeskripsikan, menggambarkan fenomena-fenomena yang ada baik yang 

terbentuk secara alamiah maupun rekayasa manusia.3 Penelitian ini 

menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan studi kasus yang 

bersifat deskriptif yaitu cara-cara yang dapat digunakan dalam merancang, 

melaksanakan, mengolah data, dan menarik kesimpulan dengan masalah 

yang melibatkan transaksi barter petani garam. 

2. Pendekatan Ekonomi Syariah 

Pendekatan kedua yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan 

ekonomi syariah karena dianggap sesuai dengan tujuan penelitian dan dapat 

digunakan dalam memecahkan masalah dengan berdasarkan konsep Ba’i 

mabrur dalam penerapannya dalam transaksi barter petani garam di 

Kabupaten Jeneponto. 

C. Jenis dan Sumber Dan Penelitian 

  Data adalah Bahasa, matematis, dan pengganti simbolik lainnya yang 

secara umum disepakati untuk menyatakan orang, objek, peristiwa, dan 

 

3 Sudjana. “Wawasan, Sejarah Perkembangan, Filsafat, Teori Pendukung, Asas”. Bandung: 

Falah Production (2001), h. 64. 
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konsep. Singkatnya, data adalah fakta-fakta mentah.4 Data adalah segala 

informasi yang dijadikan dan diolah untuk satu kegiatan penelitian sehingga 

dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan. Data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer berupa kata-

kata, tindakan subjek serta gambaran ekspresi dari  subjek  yang diteliliti. Data 

primer peneliti melakukan wawancara langsung kepada informan, adapun 

informan dalam penelitian adalah,Petani Garam dan Masyarakat di Kecamatan 

Arungkeke Kabupaten Jeneponto yang terlibat dalam transaksi jual beli 

(barter). Data sekunder ialah data pendukung yang tidak diambil langsung dari 

informan tetapi melalui dokumen atau buku literatur untuk melengkapi 

informasi yang dibutuhkan. 

D. Metode Pengumpulan Data 

  Metode ataupun teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam 

penelitian ini dibagi dalam beberapa tahap, observasi (pengamatan), interview 

(wawancara) dan dokumentasi. Adapun lebih jelasnya sebagai berikut. 

1. Observasi,  adalah  cara atau  metode untuk  menghimpun  keterangan atau 

data yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara 

sistematis terhadap fenomena yang sedang dijadikan sasaran pengamatan.5 

Adapun observasi dalam penelitian ini adalah peneliti melakukan pengamatan 

langsung yaitu melihat transaksi dan melakukan interaksi dengan masyarakat 

 

4 Sitti Mania,”Observasi Sebagai Alat Evaluasi dalam Dunia Pendidikan dan 
Pengajaran”,Lintera Pendidikan 11, no.2 Desember (2008):h.221 

5 Hasyim Hasanah, “Teknik-Teknik ObservasI (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan 
Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial),” At-Taqaddum 8, no. 1 (January 5, 2017): 21, 
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yang terlibat dalam transaksi barter. dan melakukan pencatatan dari fenomena 

barter pada masyarakat di Kecamatan Arungkeke. 

2. Wawancara yaitu upaya komunikatif antara dua orang untuk bertukar 

informasi dan ide melalui tanya jwab, sehingga dapat dikonstruksikan suatu 

makna dari topik tertentu.6 Wawancara dilakukan untuk mendapat informasi 

dan  pengetahuan   yang  akan  diteliti.  Dalam  penelitian  ini  wawancara 

dilakukan kepada responden yaitu petani garam dan masyarakat yang 

berprofesi sebagai pedagang di Arungkeke Kabupaten Jeneponto, khususnya 

yang terlibat dalam transaksi jual beli (barter).  

3. Dokumentasi, merupakan pencarian data mengenai hal-hal atau variabel yang 

dapat berupa catatan, transkip, buku, agnda dan lain sebagainya.7 Dalam 

penelitian ini, dokumentasi dalam penelitian adalah data-data yang tertulis 

atau gambar terkait proses transaksi barter dan data yang relevan dengan 

tujuan penelitian. 

E. Instrumen Penelitian 

   Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan dalam 

mengumpulkan data lapangan, Secara umum instrument penelitian memiliki 

banyak bentuk dan berbeda-beda dalam penggunaannya. Suharsini Arikunto 

dalam hal ini menjelaskan instrumen penelitian bisa misalnya angket atau 

kuesinoer, metode interview, metode observasi, dan metode dokumentasi.8  Pada 

penelitian ini, peneliti menggunakan instrument berupa pedoman 

 

6 Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods), Alfabet, 2018 

7 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian:Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: 
RinekaCipta, 2006), h.231 

8 Suharsini Arikunto, Prosedur Penelitian:Suatu Pendekatan Praktik,  h.182 



 
67 

 

 

wawancara,laptop, handphone sebagai pendukung dalam pengumpulan data dan 

pada akhirnya akan melaporkan hasil penelitiannya. 

 
F. Teknik pengelohan Data dan Analisis Data 

  Sugiyono mengatakan analisis data adalah proses mencari dan menyusun 

secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan 

dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, 

menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan  sintesa, menyusun ke dalam  pola, 

memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan 

sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.9 

  Teknis analisis data dalam penelitian ini merujuk pada teknik yang 

dikembangkan oleh Burhan Bungin dalam bukunya Analisis Data Penelitian 

Kualitatif. Adapun teknik analissnya sebagai berikut: 

1. Data collection, merupakan proses pengumpulan materi dengan analisis data, 

di mana pada tahap ini peneliti akan mengumpulkan data sebanyak mungkin 

tanpa proses pemilihan yang ada hubungannya dengan data yang dibutuhkan 

oleh peneliti dan disesuaikan dengan rumusan masalah. 

2. Data reduction, yaitu proses eliminasi data adengan menajamkan, 

menggolongkan dan memilih mana data  yang relevan serta mana yang tidak 

relevan dan kemudian dilanjutkan dengan mengorganisasikan data. 

3. Data display, yaitu proses penyajian data dimana data yang sudah relevan 

dipaparkan secara ilmiah oleh peneliti dengan tidak menutup kekurangannya.  

 

9 Nisa Fitri Andhini, “Penelitian bidang sosial,” Journal of Chemical Information and 
Modeling 53, no. 9 (2017): h.1689 
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Hasil  penelitian akan digambarkan sesuai dengan  apa yang didapat dari 

proses penelitian tersebut 

4. Data conclusions, yaitu proses penarikan kesimpulan dengan melihat kembali 

tahap elimiansi data dan penyajian data yang tidak menyimpang pada  data  

yang  diambil.  Proses  ini  dilakukan  dengan  melihat hasil penelitian yang 

dilakukan sehingga data yang diambil sesuai dengan apa yang diperoleh. 

Perlakuan ini dilakukan agar hasil penelitian secara jelas dan benar-bernar  

sesuai dengan keadaan.10 

G. Pengujian Keabsahan Data 

  Penelitian ini menggunakan berbagai sumber data untuk mendapatkan dan 

menghaslkan informasi yang akurat, sehingga cara yang paling sesuai adalah 

menggunakan metode triangulasi. Triangulasi merupakan suatu teknik yang 

bertujuan untuk menjaga keobjektifan dan keabsahan data dengan cara 

membandigkan informasi data yang diperoleh dari beberapa sumber sehingga 

data yang diperoleh, merupakan data yang absah.11 

  Adapun triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi 

dengan sumber dan metode, yang berarti membandingkan dan mengecek 

derajat balik kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan 

alat yang berbeda  dalam  metode  kualitatif.  Hal  ini  dapat  dicapai  dengan  

jalan  sebagai berikut: (1) Membandingkan data hasil-pengamatan dengan data 

hasil wawancara, (2) Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan 

 

10 Burhan Bungin, Analisis Data Penelitian Kualitatif (Jakarta: Raja Grafindo 
Persada,2005), h.69-70 

11 Sugiyono and Republik Indonesia, Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif, Journal 
of Experimental Psychology: General, 2010 
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umum-dengan apa yang dikatannya secara pribadi. (3) Membandingkan 

keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan 

orang seperti yang berpendidikan lebih tinggi atau ahli dalam bidang yang 

sedang diteliti.  

  Selain itu, pengamatan lapangan juga dilakukan, yaitu dengan cara 

memusatkan  perhatian  secara bertahap dan berkesinambungan  sesuai  dengan 

fokus penelitian, yaitu konsep bai’ mabrur pada transaksi barter petani garam 

di Kabupaten Jeneponto yang selanjutnya mendiskusikan dengan orang yang  

dianggap  paham  mengenai  permasalahan penelitian ini. 
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BAB IV 

KONSEP BA’I MABRUR  PADA TRANSAKSI BARTER PETANI 

GARAM DI KABUPATEN JENEPONTO 

 
A. Gambaran Umum Boronglamu Kec Arungkeke 

1. Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk 

Luas wilayah Desa Boronglamu yaitu 706,52 km² . Jumlah penduduk tahun 

2022 yaitu 2.319 yang terdiri dari 5 dusun yaitu, Bontomanai, Alla-Alla, 

Campagaya, Sunggumanai, Dan Pattiroang. Adapun penduduk perempuan 

sebanyak dan penduduk laki-laki sebanyak. Untuk lebih jelasnya secara rinci 

dapat dilihat pada tabel berikut:  

Tabel 4.1 
Banyaknya Penduduk Menurut Jenis Kelamin  

Dirinci Per Dusun Tahun 2022 
No. Dusun Laki-Laki Perempuan Jumlah 
1 Bontomanai 205 217 420 
2 Alla-Alla 162 152 314 
3 Campagaya 300 456 756 
4 Sunggumanai 273 256 529 
5 Pattiroang 156 142 298 

Jumlah   2.319 
  Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Jeneponto, 2022 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui jumlah penduduk perempuan lebih 

banyak daripada jumlah penduduk laki-laki. 

2. Pertanian 

Adapun kondisi pertanian di desa Boronglamu Kec. Arungkeke, mulai dari 

luas lahan yang dijadikan sebagai tempat bertani serta luas panen dan juga 

komiditi pertanian yang ada di Desa Boronglamu secara rinci dituangkan pada 

tabel berikut ini: 

70 
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Tabel 4.2 
Luas Tanah Sawah dan Tanah Empang 

Tahun 2022 
Jenis Penggunaan Lahan Jumlah Satuan 

Sawah Tadah Hujan 504 Ha 
Sawah Irigasi 794 Ha 
Tegalan 1.086 Ha 

  Sumber: Dinas Tanaman Hortikultura dan Perkebunan Kab. Jeneponto 2022 
 

Tabel 4.3 
Luas Panen dan produktivitas Tanaman Holtikultura Menurut Jenis 

Tanaman Tahun 2022 
Jenis Tanaman Luas Panen 

(Ha) 
Produktivitas 
(Kuintal/ Ha) 

Harga Rata-
Rata/ KG 

Bawang Merah 25 69,31 14.486 
Cabe rawit 83 2,795 15.234 
Terong 2 107,14 2.240 
Ketimun 4 73,12 2.004 
Kangkung 4 30,20 1.569 

 Sumber: Dinas Tanaman Hortikultura dan Perkebunan Kab. Jeneponto 2022 
 

3. Perdagangan 

Tempat perdagangan atau pasar ada di bebarapa wilayah. Banyaknya tempat 

pemasaran di Kec. Arungkeke hanya ada disatu dusun, sedangkan untuk tempat 

barter terdapat dibebarapa tempat, transaksi barter secara umum dilakukan di  

empang dan beberapa tempat lainnya. untuk jelasnya dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.4 
Banyaknya Tempat Pemasaran/Pasar Menurut Jenisnya 

Dirinci Per Dusun Tahun 2022 
No. Dusun Pasar Umum Tempat Barter Garam 
1 Bontomanai - 1 
2 Alla-Alla - 1 
3 Campagaya 1 1 
4 Sunggumanai - - 
5 Pattiroang - - 

Jumlah 1 3 
Sumber: kantor Desa, 2022 
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Tabel berikut juga diuraikan terkait banyaknya toko/kios barang campuran, 

pakaian, bahan bangunan, hasil bumi, dan warung.  

Tabel 4.5 
Banyaknya Toko/Kios Barang Campuran, Pakaian, Bahan Bangunan, 

Hasil Bumi, Dan Warung. 
No. Dusun Barang 

Campuran 
Pakaian Bahan 

Bangunan 
Kios 

Pupul 
Warung 

/RM 
1. Bontomanai 12 3 - 2 1 
2. Alla-Alla 7 1 2 - 1 
3. Campagaya 16 5 5 4 2 
4. Sunggumanai 7 1 2 1 - 
5. Pattiroang 5 2 - 3 - 

Jumlah 47 12 9 10 4 
    Sumber: Kantor Desa, 2022 

 
Berdasarkan tabel di atas tempat barter lebih banyak daripada pasar 

umum, demikian tempat barter yang dimaksud adalah tempat terjadinya 

transaksi tukar menukar garam dengan beberapa barang kebutuhan.  

 

B. Transaksi Barter Petani Garam di Kabupaten Jeneponto  

1. Gambaran Umum Transaksi Barter 

Jual beli barter merupakan transaksi jual beli yang sudah terjadi sejak 

dahulu dan masih berlangsung sampai saat ini. Jual beli dengan sistem barter 

yang dilakukan oleh petani garam sudah dianggap biasa dan dan sudah umum 

dilakukan oleh masyarakat, khususnya di Kecamatan Arungkeke. Terkait dengan 

terjadinya transaksi barter garam dengan beberapa kebutuhan pokok lainnya 

dijelaskan oleh Limpo Bahwa: 

 Transaksi barter sudah lama dilakukan oleh petani garam karena dianggap 
sangat membantu untuk memenuhi kebutuhan petani.1  

 
 

1 Limpo (32 Tahun), Kepala Dusun, Wawancara, Arungkeke. 6 Juni 2022 
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Kegiatan barter garam telah dianggap kegiatan sosial oleh petani garam sebab 

adanya saling membantu masyarakat sekitar. Sama halnya yang dikatakan oleh 

salah satu pedagang Daeng Tompo bahwa: 

Saya bekerja sebagai penggarap empang sudah lama dan dari sejak awal 
tukar menukar garam dengan gerupuk, buras, beras atau rokok sudah 
terjadi dan masih ada sampai sekarang, kalau kita sudah membutuhkan tapi 
belum punya uang atau tidak ada pembeli garam.2 

Berdasarkan pada penjelasan di atas, diketahui bahwa barter garam dengan 

rokok, kerupuk, beras dan kebutuhan pokok lainnya memang sudah berlangsung 

sejak dahulu dan sampai saat ini. Bahkan petani garam menganggap sistem 

barter yang dilakukan sangat membantu untuk memenuhi kebutuhan petani 

garam dalam keadaan tertentu.  Rokok dan kebutuhan pokok seperti beras dan 

gula merupakan objek yang sering dipertukarkan dengan garam. Terdapat dua 

jenis kondisi garam pada saat dipertukarkan, yaitu (1) Garam sudah ada dan siap 

untuk ditukarkan, dan (2) garam dalam kondisi belum siap panen atau dalam 

proses garap, yaitu masih harus menunggu sekitar satu atau dua minggu baru 

tiba masa panen setelah melakukan barter.  

2. Subjek dan Objek Barter 

Serupa dengan transaksi lainnya, transaksi barter juga membutuhkan 

adanya rukun dan syarat sebagai penegaknya. Salah satu rukun dan syarat 

sahnya jual beli dalam Islam adalah dengan adanya orang yang melakukan akad 

dan juga ada barangnya. Jika rukun dan syarat itu tidak terpenuhi maka jual beli 

itu menjadi tidak sah hukumnya.3  

 

2 Daeng Tompo (43 tahun), Petani Garam, Wawancara, 6 Juni 2022 

3Suhrawardi K. Lubis dan farid Wajdi, human EKonomi Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 
2012), h.140 
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a. Subjek Barter 

  Pihak yang melakukan transaksi barter yakni masyarakat Kec. Arungkeke 

Kab. Jeneponto, khususnya petani penggarap garam dan pedagang. Sebagaimana 

yang dikatakan oleh Daeng Rola:  

Masyarakat disini yang kerja Empang yang tukarkan garamnya ke 
pedagang-pedagang. Kadang juga pedagang luar datang tawarkan kalau 
sudah melihat ada yang garap.4 

Masyarakat di Kecamatan Arungkeke Kab. Jeneponto khususnya petani garam 

atau yang bekerja sebagai garap garam dan juga pedagang adalah orang-orang 

yang terlibat dalam barter. Selain itu, biasanya ada pedagang yang berbeda 

kecamatan datang untuk menawarkan ke petani garam. Hal tersebut di ungkapkan 

oleh Daeng Tompo: 

Pedagang daerah sini biasanya datang tawarkan, atau petani yang tawarkan 
ke pedagang. Pedagang beras atau yang jual barang campuran.5 

Dari pernyataan diatas yang terlibat dalam barter yaitu pedagang-pedagang 

yang ada di Kecamatan Arungkeke dan Petani penggarap empang. Kedua pihak 

selaku orang yang melakukan transaksi jual beli barter harus bertanggungjawab 

akan hak dan kewajibannya masing-masing. Selanjutnya dijelaskan tentang  

persoalan hak dan kewajiban dari petani dan pedagang dijelaskan oleh Pale selaku 

petani: 

Barter dilakukan pada saat garam masih sementara digarap, jadi kewajiban 
kami selaku petani yaitu tetap menjaga kualitas sampai tiba masa panen, 
karena kita sudah mengambil barang yang ditukarkan.6   

Proses barter yang dilakukan berbeda dari sistem barter biasanya, karena 

pada saat akad berlangsung dan pedagang memberikan barang yang diminta oleh 

petani, garam yang dijadikan objek barter belum ada atau masih sementara 
 

4 Daeng Rola (56 Tahun), Petani/BPD, Wawancara, Arungkeke Jeneponto, 6 Juni 2022 

5 Daeng Tompo (42 Tahun), Petani/BPD, Wawancara, Arungkeke Jeneponto, 6 Juni 2022 

6 Pale (36Tahun),Petani, Wawancara, Arungkeke Jeneponto, 6 Juni 2022 
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digarap. Hal tersebut dapat menyebabkan terjadinya hal-hal yang tak terduga 

dikemudian hari, sehingga perlunya tanggungjawab kedua pihak. Seperti yang 

dikatakan oleh Bai : 

Terkait dengan tanggung jawab kita sebagai petani, selain garam dijaga 
kualitasnya nanti setelah siap panen, pedagang bisa memilih untuk diisi dan 
diangkut sendiri, atau kami yang menyiapkan segalanya sampai garam 
diangkut ketempat lain. Jika kami yang mengisi dan membelikan tempatnya 
maka pedagang memberikan uang tambahan sebagai upah jasa isi dan 
angkut dan biaya beli karung.7   

Terkait dengan tanggung jawab, Islam juga telah menjelaskannya 

sebagaimana yang tercantum didalam QS. al-Muddatsir/74;38. 

اَ نَ فْس  ُّ كُل ُّ ُّ كَسَبَتُّ بِم
 
يْ نَة   رهَم

Terjemahnya: Tiap-tiap bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya.8 

Maksud dari ayat tersebut adalah segala perbuatan harus 

dipertanggungjawabkan baik atas perbuatan perbuatan buruk yang mendapat azab. 

Sehingga dalam sistem barter garam yang memiliki dua waktu berbeda dalam 

pembayarannya harus memperhatikan kejujuran dan tanggungjawab kedua pihak 

dalam menaati kesepakatan yang telah disetujui bersama. 

b. Objek Barter 

Adapun objek yang dipertukarkan adalah garam yang ditukarkan dengan 

rokok, beras, kopi, gula dan lontong. Lima barang tersebut merupakan barang 

yang sering dipertukarkan karena merupakan kebutuhan pokok yang harus 

dipenuhi setiap hari. Penentuan Objek barter disesuaikan dengan apa yang 

diminta oleh petani garam, adapun yang selalu diminta adalah kebutuhan sehari-

 

7 Bai (50 Tahun),Petani, Wawancara, Arungkeke Jeneponto, 18 Februari 2022 

8 Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya…, h. 576 
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hari sebab menjadi makanan yang harus ada namun tidak dapat membelinya 

dengan uang tunai. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rabai yang sudah lama 

berprofesi sebagai petani garam dan juga sering melakukan transaksi barter 

yaitu: 

Dari dulu saya selalu menukarkan garam dengan rokok kalau sudah mau 
merokok tapi belum punya uang, dan garamnya belum jadi masih 
sementara garap. Biasa juga dengan gula atau beras tergantung apa yang 
saya butuhkan9.  

Dari penjelasan diatas menunjukkan bahwa garam dipertukarkan tidak hanya 

dengan kebutuhan pokok sehari-hari, beras dan gula, tetapi sesuai dengan 

pesanan oleh petani. seperti yang diungkapkan oleh Hasna yaitu : 

Biasanya Petani garam minta rokok tapi belum ada uangnya, perjanjian 
bayarnya di ganti dengan garam satu karung, satu bungkus rokok surya. 
Jadi itu utang karena pada saat saya memberikan rokok, garamnya masih 
sementara di garap. Ada juga yang minta beras, gula atau kopi. Tergantung 
dari yang mereka butuhkan.  Kalau garam sudah jadi atau sudah panen 
petani lebih memilih jual langsung daripada ditukarkan. Jadi tukar 
menukar itu biasanya kalau masih waktu penggarapan tapi sudah 
membutuhkan dan tidak memiliki uang.10  

Dari beberapa penjelasan di atas, dapat di ketahui bahwa jenis barang yang 

sering dipertukarkan dengan garam adalah rokok, beras dan gula. Rokok untuk 

sebagian orang menjadi sesuatu yang harus terpenuhi sebab menganggap bahwa 

jika mengkomsumsi rokok kekuatan dan semangat dalam bekerja akan 

bertambah. Transaksi barter dipilih oleh petani pada saat masih proses 

penggarapan tetapi sudah membutuhkan suatu barang dan tidak memiliki uang. 

Jadi proses transaksi dilakukan saat kondisi garam belum ada atau masih 

semnetara di garap dan belum siap panen. Jika kita lihat dari rukun dan syarat 

 

9 Rabai (50 Tahun), Petani, Wawancara, Arungkeke Jeneponto, 7 Juni 2022 

10 Hasna (42 Tahun), Pembeli, Wawancara, Arungkeke Jeneponto, 6 Juni 2022 
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jual beli, maka praktik barter telah memenuhi kiteria yaitu dengan adanya pihak 

penjual dan pembeli serta ada barang yang di perjualbelikan.  

Tabel 4.6 

Objek Dan Kondisi Barang Pada Saat Dilakukan akad barter garam 

No Objek Barang yang di 
Pertukarkan 

Kondisi Barang pada saat Terjadi Akad 

1.  
1. 

Beras Masih dalam proses Garap. Masih 
menunggu 2 sampai 3 minggu untuk 
proses panen. Terkadang juga sudah siap 
panen yaitu menunggu 1 sampai 2 hari 
untuk diangkut dan serahkan.  

2. Gula Masih dalam proses Garap. Masih 
menunggu 2 sampai 3 minggu untuk 
proses panen. Terkadang juga sudah siap 
panen yaitu menunggu 1 sampai 2 hari 
untuk diangkut dan serahkan. 

3. Kopi Masih dalam proses Garap. Masih 
menunggu 2 sampai 3 minggu untuk 
proses panen. Terkadang juga sudah siap 
panen yaitu menunggu 1 sampai 2 hari 
untuk diangkut dan serahkan. 

4. Rokok Masih dalam proses Garap. Masih 
menunggu 2 sampai 3 minggu untuk 
proses panen. Terkadang juga sudah siap 
panen yaitu menunggu 1 sampai 2 hari 
untuk diangkut dan serahkan. 

    Sumber : Data diolah, 2022 
 
 Berdasarkan tabel di atas, kondisi garam pada saat terjadinya barter belum 

ada atau masih dalam proses garap oleh petani garam, dan terkadang juga ada 

yang sudah panen. Adapun penafsiran harga setiap 1 karung garam berbeda, 

tergantung dari harga barang pokok saat terjadi transaksi dan sesuai dengan 

barang yang ditukarkan. Misalnya satu karung garam dinilia 5 Liter beras, apabila 

dalam nominal di nilai 1 karung garam seharga Rp. 40.000,- . dan beras Rp. 5.000 

/1Liter. Maka petani garam mendapat 5 Liter beras untuk 1 karung garam.  

Adapun untuk rokok dengan estimasi harga Rp. 25.000/Bungkus, petani 
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memberikan 1 karung garam kepada pedagang. Untuk estimasi harga diperkirakan 

sesuai dengan barang yang dipertukarkan. 

3. Tahap dalam transaksi Barter 

Adapun tahapan-tahadapan dalam transaksi barter yaitu sebagai berikut: 

a. Menghubungi Pedagang 

Pada saat proses penggarapan telah berlangsung, ataukah sudah terlihat 

bunga garam atau garam yang sudah mulai membentuk butiran putih maka 

disinlah garam sudah bisa dipertukarkan. Pada tahapan ini, penggarap garam 

mendatangi pedagang atau yang berprofesi sebagai tukang jual beli garam 

dengan maksud untuk menukarkan garamnya dengan rokok atau kebutuhan 

pokok seperti beras dan gula karena membutuhkannya tetapi tidak memiliki 

uang. Seperti yang diungkapkan oleh Daeng Rola bahwa: 

Penggarap garam datang ke pedagang meminta rokok atau beras tetapi 
bayarannya dengan garam yang baru proses garap. Jadi ditukar, kalau 
pedagang setuju baru dilanjutkan dengan perjanjiannya11  

Barter dipilih petani karena adanya kebutuhan petani yang harus terpenuhi tetapi 

belum memiliki uang tunai, sehingga meminta ke pedagang sekitar barang yang 

dibutuhkan dan membayarnya dengan garam yang masih dalam proses garap. 

Dari hasil wawancara Rabaali juga menjelaskan bahwa: 

Pada saat saya mau merokok atau membutuhkan beras tetapi belum 
memiliki uang, saya yang mendatangi pedagang untuk meminta rokoknya 
tapi saya bayarnya pakai garam, atau istilahnya saya tukar dengan garam 
tapi yang masih sementara digarap12.  

Dari pernyataan diatas proses barter terjadi jika petani atau penggarap garam 

sedang membutuhkan sesuatu namun tidak sanggup membeli karena tidak 

 

11 Daeng Rola (56 Tahun), Petani/BPD, Wawancara, Arungkeke Jeneponto, 6 Juni 2022 

12 Rabaali, (35 tahun), Petani, Wawancara, Arungkeke Jeneponto, 6 Juni 2022 
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memiliki uang tunai. Proses barter dalam hal ini menjadi solusi untuk memenuhi 

kebutuhan petani.  Penjelasan lain dari Daeng Kulle bahwa: 

 Pedagang biasa datang ke empang pada saat proses penggarapan garam, lalu 
menawarkan kalau membutuhkan beras atau apapun itu dan bayarannya 
cukup dengan ditukarkan garam 1 karung.13 

 
Berdasarkan dari penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa dalam proses 

barter tersebut, petani garam akan mendatangi pedagang untuk meminta 

kebutuhan pokok seperti beras dan gula atau rokok dan dibayar dengan garam. 

Atau sebaliknya pihak pedagang sengaja mendatangi petani garam yang 

melakukan proses garap diempang dan menawarkan apa yang dibutuhkan oleh 

petani garam yang dapat ditukarkan dengan 1 karung garam yang masih dalam 

proses garap. Jika kedua pihak setuju, maka pedagang akan memberikan langsung 

barang yang dibutuhkan oleh petani garam.  

b. Penaksiran Harga 

Sebelum tahap penentuan harga terjadi, pedagang memperhitungkan barang 

apa yang diminta oleh petani. Adapun metode atau cara yang digunakan dalam 

penentuan harganya yaitu dengan cara menaksir atau memperkirakan dari harga 

barang yang diminta dengan tafsiran garam 1 karung. Sebagaimana yang 

dijelaskan Ali bahwa: 

Untuk masalah penentuan harga, tergantung dari barang apa yang diminta 
oleh petani. Misalnya Petani meminta Rokok Surya 1 bungkus dianggarkan 
Rp. 25.000 dilihat dengan harga garam saat terjadi transaksi Rp. 
35.000/Karung. Jadi diperkirakan saja oleh pedagang.14  

 

13 Daeng Kulle (37 tahun) Petani, Wawancara, Arungkeke Jeneponto, 6 Juni 2022 

14 Ali (35 tahun) Pedagang, Wawancara, Arungkeke Jeneponto, 6 Juni 2022 
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Dalam melakukan praktik barter diperlukan saling percaya, tanggung jawab, 

serta keikhlasan didalamnya. Adapun pihak yang menentukan harganya yaitu 

pedagang. Meskipun begitu, kedua pihak haruslah tetap menaksir lalu kemudian 

dilakukan tahap negosiasi untuk mendapatkan kesepakatan harga. Untuk lebih 

jelasnya, berikut dijelaskan beberapa ilustrasi terkait metode perhitungannya 

yang menggunakan sistem taksiran/perkiraan. Baharuddin menjelaskan sebagai 

berikut: 

Apabila saat ini atau saat terjadinya transaksi harga garam dinilai Rp. 
40.000 per Karung, Maka untuk rokok, tergantung merk rokok yang 
diinginkan oleh petani. Misalnya rokok surya yang sedikit mahal dari merk 
yang lain, maka dianggarkan 1 bungkus rokok ditukarkan dengan 1 Karung 
Garam. Jadi Misalnya, petani garam mengambil 1 bungkus rokok dengan 
harga jual rokok Rp. 25.000,- saat ini, ditukarkan dengan garam sebanyak 1 
karung yang harganya Rp.40.000 per karung namun akan diberikan setelah 
masa panen, yang biasanya 2 minggu sampai 1 bulan akan datang.15  

 
Berdasarkan penjelasan Baharuddin tersebut, maka mekanisme dalam 

penaksiran harga terhadap barter rokok didasarkan pada jenis rokok dan harga 

rokok serta harga garam saat transaksi (petani mengambil rokok).  

Disamping itu, hasil penelitian lain dengan jenis barang yang dipertukarkan 

yaitu beras, dijelaskan oleh Daeng Sewang bahwa: 

Mekanisme penetapan harganya ditafsir semata, dilihat dari harga beras 
perliter lalu dikondisikan dengan harga garam saat ini (saat terjadi 
transaksi). Misalnya harga beras 7 ribu perliter, jadi kalau harga garam 
dinilai Rp.35.000 perkarung maka banyaknya beras diperkiran 4 Liter. 
Penetapannya diperkirakan saja dan dilihat kualitas berasnya. Jika 
jumlahnya sudah disepakati kedua belah pihak antara petani garam dan 
pedagang kemudian beras diberikan ke petani garam, sedangkan pedagang 
maish menunggu beberapa minggu untuk mengambil garamnya, sampai 
selesai proses garap. Untuk kisaran waktunya bervariasi bisa 2 minggu 
sampai 1 bulan kemudian.16  

 

15 Baharuddin (39 Tahun),RK, Wawancara, Arungkeke Jeneponto, 6 Juni 2022 

16 Sewang (40 Tahun),RK, Wawancara, Arungkeke Jeneponto, 6 Juni 2022 
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 Selain dipengaruhi kuantitas beras, untuk beras metode penaksirannya 

yaitu dengan berpatokan pada kualitas beras. Kemudian dibandingkan dengan 

harga garam saat ini. Dengan begitu, maka untuk setiap barang yang 

dipertukarkan ada beberapa perbedaan dalam hal penaksirannya.  

 Begitu pula dengan jenis barang seperti gula, dimana pada saat terjadi 

kesepakatan, garam masih harus menunggu selama beberapa minggu untuk tiba 

masa panen. Terkait dengan metode penaksirannya yaitu berdasarkan harga gula 

pada saat terjadi barter dan dibandingkan dengan garam yang dinilai Rp.40.000 

perkarung. Untuk banyaknya gula yang didapat oleh petani garam, dilihat dari 

harga gula, misalnya Rp.6.500 perliter, maka petani garam mendapat gula 3 

Liter untuk satu karung garam. Jadi jika kita lihat proses perkiraan harga 

masing-masing barang yang dipertukarkan, jika ditotal untuk beberapa liter 

maka nilai barang yang dibarterkan harus lebih rendah dari harga garam.  

Seperti yang dijelaskan hasna sebagai pedagang: 

 Sebelum memberikan gula yang diminta petani garam, saya lihat dulu 
proses garap garamnya sudah sampai mana, setelah itu saya beritahu harga 
gula perlietrnya berapa, sehingga bisa dikalikan berapa banyak gula yang 
didapat petani garam. Misalnya harga gula Rp. 7.000 perliter , maka bisa 
mendapat 3 liter. Jadi nilainya apabila mau menukarkan garamnya. Jika 
sudah setuju, maka saya berikan gulanya17 

Dari beberapa penjelasan tersebut, dapat kita ketahui bahwa mekanisme 

dalam penetapan harga transaksi barter para petani garam dan pedagang, baik 

dengan gula, beras ataupun rokok hampir sama yaitu menggunakan sistem 

taksiran atau perkiraan dengan berpatokan pada harga barang yang 

dipertukarkan saat itu dan dibandingkan dengan harga garam pada saat 

 

17 Hasna (42 Tahun), Pedagang, Wawancara, Arungkeke Jeneponto, 6 Juni 2022 
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transaksi akad dilakukan dengan  melihat bahwa harga garam nilainya harus 

lebih rendah dari harga barang yang dipertukarkan.  

Terkait dengan sistem penetapan harga yang hanya diperkirakan dan 

tafsiran tanpa ada perhitungan khusus, Islam telah menjelaskannya 

sebagaimana yang tercantum didalam QS. Al-Isra’/17: 35. 

ُّذٰلمكَُّخَيْْ ُّوَّاَحْسَنُُّتََْوميْل ُّ ُّالْمُسْتَقميْممِۗ لْقمسْطاَسم  وَاَوْفوُاُّالْكَيْلَُّامذَاُّكملْتُمُّْوَزمنُ وْاُّبِم

Terjemahnya: 

Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah 
dengan timbangan yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan 
lebih baik akibatnya.18 

Dari ayat diatas menyebutkan untuk melakukan transaksi dengan takaran 

sebaik-baiknya sehingga perlu timbangan yang jelas dalam setiap barter unuk 

menghindari adanya kecurangan. Sedangkan sistem perkiraan yang digunakan 

kedua pihak dalam bertransaksi barter garam untuk menentukan harga masih 

belum sempurna. Adapun rincian takaran perbedaan selisih harga dari setiap 

objek barang yang dipertukarkan sebagai berikut: 

Tabel 4.7 

Rincian Jenis objek barter dan penetapan harga  

No Garam Jenis Objek 
Barter 

Harga Selisih 

1. Rp. 35.000/1 Krg Beras Rp. 24.000/3 ltr Rp. 11.000 
2. Rp. 35.000/1 Krg Gula Rp. 21.000/3 ltr Rp.14.000 
3. Rp. 35.000/1 Krg Rokok Rp. 25.000/bks Rp. 10.000 
4. Rp. 35.000/1 Krg Kopi Rp. 25.000/bks Rp. 10.000 

5. Rp. 35.000/1 Krg Lemper/gogos Rp. 25.000/10biji Rp. 10.000 
 Sumber: Data diolah, 2022 

 

18 Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya…, h. 389 
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 Tabel diatas menunjukkan bahwa penetapan harga berbeda-beda 

tergantung objek barang yang dipertukarkan, masing-masing harga yang 

digunakan adalah harga saat terjadinya kesepakatan. Selisih harga adalah total 

keuntungan  yang didapat oleh pedagang berdasarkan harga beli objek barter 

pada saat kesepakatan atau pedagang memberikan barang yang dibutuhkan 

oleh petani. Karena proses pertukaran tersebut menunggu beberapa waktu 

hingga selesai digarap maka selisih atau keuntungan yang akan diperoleh 

pedagang bisa saja lebih banyak dari harga selisih pada saat terjadi kesepakatan 

karena naiknya harga garam setelah panen, atau sebaliknya pedagang mendapat 

keuntungan lebih kecil sebab menurunya harga jual garam setelah tiba masa 

panen.   

c. Kesepakatam dalam Transaksi Barter 

Terkait dengan persoalan jual beli dalam Islam atau muamalah, maka 

kesepakatan atau akad adalah salah satu poin yang sangat penting. Sebab, 

dalam akad inilah segala sesuatu harus dijelaskan untuk menghindari adanya 

masalah dikemudian hari. Secara umum, Transaksi barter atau pertukaran di 

Arungkeke Kab. Jeneponto dilakukan pada saat garam belum di panen atau 

masih dalam proses digarap. Artinya, garam yang dipertukarkan belum ada, 

atau masih harus menunggu dua minggu atau satu bulan kedepan baru tiba 

masa panen.  

Setelah petani garam mendatangi pedagang, atau pedagang yang 

mendatangi petani untuk menawarkan pertukaran atau barter, disaat itu pula 

terjadi negosiasi banyaknya dan barang apa yang akan dipertukarkan dengan 
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garam. Dalam hal ini, petani garam memberitahu kebutuhannya kepada 

pedagang untuk ditukarkan dengan garam miliknya, barter yang dilakukan 

harus dijelaskan dalam akad seperti kuantitas garam, hak dan kewajiban kedua 

pihak.  

Praktik barter garam pada petani garam di kec. Arungkeke Kab jeneponto, 

dalam proses kesepakatan atau akadnya hanya secara lisan dan berdasarkan pada 

rasa saling percaya dan bertanggung jawab karena tidak ada bukti transaksi yang 

kuat seperti adanya perjanjian yang dituangkan dalam bentuk hitam di atas putih 

dan juga tidak ada sanksi didalamnya seperti yang telah diungkapkan oleh 

Kamaseng: 

Akadnya hanya bicara kedua pihak dan sistem perkiraan terkait barang 
yang diminta oleh petani garam. Tidak ada sanksi, biasa juga pedagang 
Cuma mencatat berapa yang diambil oleh petani garam, misalnya rokok 3 
bungkus. Hanya begitu saja.19 
 
Dari pernyataan di atas dapat diketahui bahwa dalam transaksi barter 

kesepakatan berdasarkan dari kedua pihak dan hanya secara lisan berdasarkan 

rasa saling percaya dan bertanggung jawab serta tidak ada bukti yang kuat secara 

tertulis atau adanya saksi didalamnya. Seharusnya dalam akad ini ada bukti 

tertulis dan sanksi pada saat terjadinya kesepakatan untuk menghindari 

permasalahan dikemudian hari. Apalagi dalam transaksi barter ini yang umum 

dilakukan oleh petani dan pedagang, garam yang menjadi objek pertukaran 

diberikan setelah masa panen. Hal ini kemudian memerlukan adanya bukti yang 

kuat untuk dipegang oleh kedua pihak.  

 

19 Kamaseng (41 Tahun),RK, Wawancara, Arungkeke Jeneponto, 6 Juni 2022 
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Dalam proses terjadinya akad/kesepakatan dalam transaksi barter batas 

bagi petani garam untuk memberikan garamnya kepada pedagang setelah masa 

panen dilakukan, banyaknya garam sesuai dengan kesepakatan atau pada saat 

akad. Jika pada saat masa panen harga turun atau naik, maka banyaknya garam 

tetap mengikuti pada saat terjadi akad. Biding menjelaskan bahwa: 

Pada saat terjadi kesepakatan/akad, kami sudah membahas terkait masalah 
harga/ banyaknya garam yang akan dibarterkan apabila ingin diganti dengan 
gula ataupun lainnya. Memang tidak ada perjanjian secara tertulis karena 
kami hanya saling percaya dan bertanggung jawab. Tapi kadang kalau sudah 
panen dan garamnya memiliki kualitas bagus, yang seharusnya harganya 
naik tetapi tetap nilanya harus sesuai  dengan kesepakatan diawal.20 

Kedua pihak tidak memiliki bukti tertulis terkait dengan perjanjian barter, 

Rasa tanggungjawab dan kesadaran masing-masing dinilai sudah cukup untuk 

melakukan perjanjian barter tersebut. Sehingga hal tersebut memungkinkan 

terjadninya perselisihan dikemudian hari.  Allah swt telah memerintahkan untuk 

menghindari permasalahan dikemudian hari maka setiap bentuk transaksi yang 

memiliki tenggang waktu harus dicatat. Sesuai dalam QS. Al-Baqarah:1/282. 

 

ُّۚ لْعَدْلم ُّبِم ُّمُسَمًّىُّفَاكْتُ بُوهُُُّّۚوَلْيَكْتُبُّْبَ يْ نَكُمُّْكَاتمب  ُّأَجَل  ُّإملََٰ  يََُّأيَ  هَاُّالَّذمينَُّآمَنُواُّإمذَاُّتَدَايَ نْ تُمُّْبمدَيْن 
  Terjemahnya: 

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermualah tidak secara 
tunai untuk waktu yang ditentukan (utang-piutang), hendaklah kamu 
menulisnya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menulisnya 
dengan adil.21 

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa dalam transaksi jual beli 

hendaknya membuat perjanjian dalam bentuk tertulis dan memiliki saksi. sesuai 

syarat-syarat yang berlaku dan ketentuan yang telah ditetapkan, dan apabila 

 

20 Biding (59 Tahun),RK, Wawancara, Arungkeke Jeneponto, 6 Juni 2022 

21 Kementerian Agama RI, Alquran dan Terjemahnya (Surabaya: Karya Agung, 2006), 
h.58. 
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dikemudian hari terjadi suatu masalah dalam pelaksanaannya, maka dapat 

diselesaikan dengan cara yang baik. Sehingga perjanjian tertulis sangat dianjurkan 

dalam jual beli, adapun bentuk perjanjian tertulis yang dapat digunakan dalam 

transaksi barter garam tersebut dapat dilihat pada gambar berikut.  
 

Gambar 4.1 

Surat Perjanjian Ba'i Mabrur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar diatas merupakan bentuk perjanjian yang dibuat oleh peneliti 

disesuaikan dengan kebutuhan kedua pihak untuk menghindari perselisihan barter 

dikemudian hari. Adanya perjanjian tertulis menjadi bukti kesepakatan antara 
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pedagang dan petani terhadap hal-hal yang telah menjadi kewajiban dan haknya. 

Sebab adanya perbedaan waktu penyerahan objek barter memungkinkan 

munculnya perselisihan. Seperti pernyataan lain dari Iwan sebagai petani bahwa 

sewaktu-waktu merasakan kegelisahan sebab petani tidak dapat melakukan 

apapun kecuali melakukan pertukaran untuk memenuhi kebutuhannya seperti 

dijelaskan oleh Iwan, bahwa: 

Sebenarya barter seperti ini sangat membantu petani garam untuk memenuhi 
kebutuhannya, tetapi selaku petani garam kadang merasa berat untuk 
memberikan garam sebanyak yang ditetapkan pada saat terjadi kesepakatan, 
karena saat itu kita membutuhkan sesuatu itu (beras dan lainnya) jadi 
menyepakati saja berapa garam yang diminta oleh pedagang. Hanya saja 
pada saat setelah panen, harga garam naik dan kualitasnya bagus.22  

Secara sadar petani dengan rela menukarkan garam miliknya namun hal 

tersebut didasari oleh keadaan ekonomi yang harus terpenuhi. Sehingga dari 

penjelasan diatas penulis melihat masih adanya rasa terpaksa petani garam. 

Sehingga untuk menghindari adanya hal-hal yang akan menyebabkan 

kecurangan maka sebaiknya sangat dibutuhkan suatu model kesepakatan tertulis 

yang harus dibahas secara jelas dan rinci. Inilah yang kemudian memperjelas 

pentingnya untuk mencatat trasaksi dalam bermuamalah yang dimana prosesnya 

dilakukan secara tidak tunai. Seperti proses pertukarannya yang diterima oleh 

pedagang nanti setelah masa panen garam.  

d. Pertukaran 

Pertukaran dalam transaksi barter yaitu, pedagang memberikan barang yang 

dibutuhkan oleh petani tergantung dari apa yang diminta oleh petani garam. 

Kemudian untuk bayarannya petani memberikan garamnya kepada pedagang 

pada saat setelah panen. Untuk banyaknya garam disesuaikan dengan harga 

 

22 Iwan (43 Tahun),Petani, Wawancara, Arungkeke Jeneponto, 6 Juni 2022 
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barang yang diambil oleh petani dan sesuai dengan kesepakatan kedua pihak. 

Seperti yang dijelaskan oleh Sumarni : 

Prosess pertukaranya, pedagang memberikan gula atau beras kepada 
petani, kemudian petani memberikan garamnya yang banyaknya sesuai 
kesepakatan.23  

Proses barter sama dengan barter pada umumnya, Pedagang memberikan 

langsung barang yang diminta oleh petani pada saat akad terjadi, namun garam 

yang dijadikan objek barter menunggu masa panen lalu diserahkan ke pedagang. 

Penjelasan diatas perkuat oleh tanggapan dari Sugianti bahwa: 

Kalau persoalan pertukaran, garam diberikan setelah masa panen namun 
beras atau barang yang diminta oleh petani langsung diberikan pada saat 
terjadi akad.24  

  Jadi, terkait dengan masalah pertukarannya sistemnya adalah pedagang 

memberikan barang yang diminta oleh petani, misalnya beras atau gula. 

Kemudian petani membayarnya dengan garam, namun garam tersebut diberikan 

setelah masa panen yaitu menunggu 2 sampai 3 bulan setelah kesepakatan dan 

penyerahan barang oleh pedagang kepada petani garam.  

Adapun masa penyerahan garam tidak secara tertulis dijelaskan pada saat 

terjadi kesepakatan. Yaitu tidak dibahas terkait batas waktu bagi petani 

memberikan garamnya yang telah diakadkan secara rinci. Namun saling 

menyepakati pada saat garam telah digarap. Menurut   pendapat   para   ahli   

fikih, waktu  pembayaran  yang  tidak  jelas  maka jual   belinya   rusak.25 Jadi,   

apabila   waktu pembayaran  cicilan  (angsuran)  ditetapkan secara   definitif,   

 

23 Sumarni (39 Tahun),RK, Wawancara, Arungkeke Jeneponto, 7 Juni 2022 

24 Sugianti (37 Tahun), Pedagang, Wawancara, Arungkeke Jeneponto, 6 Juni 2022 

25 Muhammad Yusuf, and Irvan Iswandi. " Praktik Jual Beli Jahe Menurut Hukum Islam; 
Studi Kasus Di Usaha Dagang Areba Jahe, Jakarta Timur", Journal of Islamic Law Vol. 5 No. 1 
(2021); h. 59 
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misalnya   setiap   akhir bulan atau setiap selesai panen garam,   maka   menurut   

kesepakan   ulama jual belinya sah. Ketidakjelasan waktu dapat mengakibatkan 

perselisihandi  kemudian  hari,  sehingga dapat merusak jual beli.  

Jika waktu pembayaran tidak jelas diketahui,  misalnya saat  musim panen,   

hal demikian menurut kesepakatan ahli fikih  jual  belinya  menjadi  batal. Sebab 

patokan  waktu  yang digunakan memiliki beberapa kemungkinan  maju atau   

mundur, serta mungkin saja karena suatu hal tidak terjadi panen. Adapun 

kalangan mahdzab Maliki, Syafi‟i, dan hambali, memiliki pendapat bahwa 

adanya penundaan pembayaran  (tsaman)  sampai batas  waktu yang tidak    jelas 

dapat membatalkan  akad.  

Keputusan menggugurkan jual beli dengan harga lebih besar karena 

penundaan waktu pembayaran merupakan  tindakan preventif yang didorong   

kekhawatiran jika praktik tersebut menjadi sarana menuju riba, sehingga  

posisinya sebagai transaksi pembayaran  tunai,  lalu  ada  tambahan harga karena 

perubahan waktu bayar.  Namun dalam al-Quran tidak ada satu  nash pun yang 

mengharamkan jual beli dengan dua  harga  bagi  satu  barang,  yaitu harga 

kontan dan harga kredit. Seperti yang dijelaskan dalam QS. An-Nisa/3:29. 

نْكُمُُِّّْۗوَلََُُّّ ُّم م َارةَ ُّعَنُّْتَ رَاض  ُّاملََُّّْٓاَنُّْتَكُوْنَُّتِم لْبَاطملم ايَ  هَاُّالَّذميْنَُّاٰمَنُ وْاُّلََُّتََْكُلُوْْٓاُّاَمْوَالَكُمُّْبَ يْ نَكُمُّْبِم

ا يْم   تَ قْتُ لُوْْٓاُّانَْ فُسَكُمُُِّّْۗامنَُّّاللّٰ َُّكَانَُّبمكُمُّْرحَم

Terjemahnya: 
Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta 
sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan 
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yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah 
kamu membunuh dirimu.26 

Demikan pendapat Imam Zaid mengemukakan bahwa tambahan harga 

sebagai kompensasi penambahan waktu pembayaran masuk dalam keumuman 

nash ini, karena aktivitas perdagangan terbangun di atas.27 Jual beli yang 

pembayarannya bisa ditunda, serta bagi  pedagang harus ada keuntungan atau  

laba yang diperoleh, sehingga keuntungan tersebut masuk dalam kategori 

perdagangan dan tidak  masuk dalam kategori riba. Karena harga dalam jual beli 

yang pembayarannya ditunda (waktu yang berbeda) disubsidikan secara silang 

dengan barang dagangan yang dibayar kontan. Dengan demikian jual beli jenis ini 

termasuk  perdagangan  yang  diisyaratkan dan tetap memiliki resiko untung dan 

rugi.28 Dalam proses negosiasi untuk menyepakati harga kelemahan petani adalah 

ada dalam kondisi yang sangat membutuhkan keperluan sehari-hari sehingga 

pedagang bisa saja memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menawarkan harga 

yang lebih murah sebab pada saat itu petani tidak lagi mempedulikan perhitungan 

secara baik dan langsung menyepakati tafsiran yang diberikan oleh pedagang. Hal 

tersebut dijelaskan oleh Daeng Rola bahwa:  

Kekurangannya kadang pedagang mengambil kesempatan karena sudah 
tahu kita butuh barang itu, jadi ditafsirkan begitu saja 29 

 Pertukaran yang dianggap membantu masyarakat sekitar juga memiliki 

kelemahan dan kekurangan yang dapat merugikan salah satu pihak. Bagi 

 
26 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan terjemahannya, (Bandung: Diponegoro, 2008). h. 

346. 
 

27 Ahmad Maulidizen," Pemikiran Dan Kontribusi Tokoh Ekonomi Islam Klasik Dan 
Kontemporer", Deliberatif Vol 1, No 1, Juni (2017);h.43 

28 Misbakhul Khaer," Jual Beli Taqsiht (Kredit) Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam", 
Jurnal Hukum Islam Nusantara, Vol. 2, No. 1 (2019)h. 8 

29 Daeng Rola (56 Tahun), Petani, Wawancara, Arungkeke Jeneponto, 6 Juni 2022 
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pedagang sendiri, dari penelitian ditemukan bahwa adanya kekurangan dalam 

transaksi barter, seperti harga yang bisa saja turun pada saat tiba masa panen, 

hasil garap tidak sesuai dengan harapan, yaitu terjadi kurangnya kualitas, dan 

waktu masa panen yang juga beragam jadi tidak terdapat penentuan waktu 

secara pasti. Seperti yang jelaskan Sugianti bahwa: 

 Kalau persoalan kekurangannya itu, harga yang biasa turun atau berubah, 
biasa juga garamnya hitam, apalagi kalau sudah garapan berulang kali.30 

Transaksi ekonomi yang dianjurkan adalah tidak merugikan salah satu 

pihak, barter garam yang dilakukan masyarakat sekitar membantu orang-orang 

yang sulit dalam ekonomi namun proses pertukaran masih terdapat kekurangan 

yang dapat merugikan kedua pihak. Seperti Penjelasan Hasna yang berprofesi 

sebagai pedagang: 

Kekurangannya barter ini biasanya waktu penyerahan garamnya yang 
tidak disepekati lebih rinci. Kadang petani sudah melakukan panen 
pertama, tapi karena masih ada yang digarap biasanya mereka bilang ini 
masih percobaan nanti panen selanjutnya baru dibayarkan.31  

Dalam transkasi barter ini, dimana dalam praktiknya hanya menggunakan sistem 

perkiraan/penaksiran. Jadi untuk menghindari adanya pihak yang merasa 

dirugikan maka perlunya sikap saling percaya, jujur dan rasa saling tolong 

menolong. Sehingga ada rasa keikhlasan dimana harus ada siap kerelaan dalam 

setiap prosesnya. Konsep akad tertulis juga sangat dibutuhkan untuk 

mewujudkan jual beli barter yang diterima oleh Allah swt (Mabrur). Berikut ini 

mekanisme barter garam di Kec. Arungkeke Kabupaten Jeneponto.  

 

 

 

30 Sugianti(37 Tahun), Pedagang i, Wawancara, Arungkeke Jeneponto, 6 Juni 2022 

31 Hasna (42 Tahun), Pedagang i, Wawancara, Arungkeke Jeneponto, 7 Juni 2022 
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Gambar 4.2 

Skema Pola Transaksi Barter Garam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menunggu masa panen garam (2 sampai 1 Bulan) setelah proses akad dan 

penyerahan objek barter oleh pedagang ke petani. 

 

 

 

 
 

 

 

 

Gambar skema barter menunjukkan proses  transaksi barter garam yang 

dimulai saling menghubungi antara pedagang dan petani. Petani garam 

menawarkan ke pedagang, atau juga ada pedagang yang mendatangi petani untuk 
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menawarkan dagangannya untuk ditukarkan dengan garam. Apabila kedua pihak 

telah menyepakati, pedagang langsung memberikan objek barang yang diminta 

oleh petani misalnya beras atau gula. Selanjutnya pedagang menunggu 2 sampai 3 

minggu masa panen untuk mendapatkan garam sebagai barter dari barang 

miliknya ke petani.  

 
C. Tinjauan Ba’i Mabrur terhadap Transaksi Barter Petani Garam di 

Kabupaten Jeneponto 

Abu Bakar al-Khilal mendefinisikan bahwa bai mabrur adalah jual beli yang 

tidak bercampur dengan perbuatan-perbuatan dosa, atau jual beli yang diterima 

Allah  swt. Para ahli  ekonomi  memiliki  Konsep-konsep  konsep  yang  telah 

dirumuskan yaitu memiliki nilai-nilai yang mendekati nilai-nilai al-birr, tetapi 

harus dilengkapi juga nilai ibadah, nilai halal dan haram.32 Dari transaksi barter 

inilah yang kemudian akan ditinjau, apakah transaksi tersebut mencapai ba’i 

mabrur atau diterima Allah dengan terwujudnya nilai al-birr, ibadah, halal dan 

haram.  

Dalam konsep mabrur terdiri dari beberapa bagian, Adapun tujuan dari 

mabrur dalam transaksi barter yaitu (1) Peningkatan sikap jujur dan merugikan 

orang lain dalam transaksi barter, (2) Penegakan keadilan dan pemeliharaan 

kedamaian dalam masyarakat, (3) Peningkatan jiwa sosial, sikap saling 

membantu, dan solidaritas dalam memenuhi kebutuhan dasar masayarakat, (4) 

 

32 Syaifullah Syaifullah, “Etika Jual Beli Dalam Islam,” Hunafa: Jurnal Studia Islamika 
(2014).Jurnal Studia Islamika, 11, no.2, Desember (2014): h.471. 
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Peningkatan kerjasama dalam hal kebaikan dan larangan serta perbuatan tindakan 

kecurangan, (5) Peningkatan nilai moral dan kedekatan kepada Allah swt. 

Berdasarkan hasil penelitian, dalam transaksi barter ditemukan bahwa dalam 

praktiknya tidak hanya sekedar mencari keuntungan melainkan adanya sikap 

saling tolong-menolong antar petani garam dan pedagang. Sesuai dalam tinjauan 

nilai Al-bir, ibadah, halal dan haram dalam transaksi barter garam berikut.  

a. Nilai Al-Birr 

Al-birr adalah bentuk kebaikan. Suatu kegiatan yang penuh dengan kebaikan, 

dalam transaksi ekonomi segala aktifitas tidak hanya berorientasi pada 

keuntungan tetapi bentuk transaksi yang juga bermanfaat untuk orang lain.   

Seperti transaksi barter garam di Kab. Jeneponto yang dijelaskan oleh Dia yang 

berprofesi sebagai pedagang: 

Saya memberikan beras kepada petani garam bukan semata-mata mencari 
keuntungan saja, tetapi biasa ada petani yang butuh beras atau gula namun 
belum punya uang, dan garamnya belum siap dipanen. Jadi saya barterkan 
dengan garamnya.33  

Pernyataan Dia sebagai pedagang menyebutkan transaksi barter garam 

selain untuk mendapatkan keuntungan dari penjualan kembali, juga sebagai 

bentuk membantu petani garam yang membutuhkan makanan pokok. Bentuk 

kebaikan yang terdapat dalam transaksi barter tersebut adalah adanya sikap 

saling tolong menolong antara kedua pihak. Pihak pedagang membantu 

kesusahan petani dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari tanpa menunggu lama 

sampai panen garam selesai untuk dapat membeli kebutuhan yang diinginkan.  

Namun disisi lain dapat dikatakan bahwa petani garam menawarkan garam 

miliknya yang masih dalam proses garap karena untuk memenuhi kebutuhannya 

 

33 Dia  (38 Tahun),Pedagang, Wawancara, Arungkeke Jeneponto, 7 Juni 2022 
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sehari hari dan merupakan cara satu-satunya untuk memenuhi kebutuhan agar 

dapat bertahan hidup. Seperti yang dikatakan oleh Ansar yang berprofesi sebagai 

petani garam : 

Saya jual garamku di tukar dengan beras atau biasa juga rokok, karena 
tidak ada uang untuk beli.34  

 
Alasan petani menukarkan garamnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-

hari yang sudah harus terpenuhi namun tidak ada biayanya. Jika barter tersebut 

memang dilakukan karena kemauan kedua pihak, namun dari sisi petani garam 

alasan menukarkan garam miliknya adalah karena untuk memenuhi kebutuhan 

seari-hari agar bisa menyambung hidup. Dengan demikian, Petani secara sadar 

dan rela namun dalam keadaan mendesak sehingga transaksi barter garam 

tersebut tidak sebenar-benarnya diinginkan oleh petani garam namun dengan 

terpaksa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Meskipun dalam keadaan yang 

mendesak, petani dengan penuh rasa tanggungjawab telah menerima hasil dan 

proses barter yang dilakukan.  

Lebih lanjut, transaksi barter tersebut dianggap suatu bentuk kegiatan yang 

sangat membantu petani garam,  petani merasa dengan menukarkan garamnya 

tidak akan dirugikan dengan nilai besar. Sebab sudah menjadi konsekuensi bagi 

petani dalam proses barter tersebut nilai garam dinilai lebih murah karena ada 

masa tunggu bagi pedagang untuk mendapatkan garamya. Selain itu petani juga 

mendapatan upah angkut jika tiba masa panen, sehingga petani tetap 

mendapatkan penghasilan tambahan, seperti Boko yang menjelaskan bahwa: 

 

34 Ansar (41Tahun),Petani, Wawancara, Arungkeke Jeneponto, 7 Juni 2022 
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Bagusnya barter itu selain kita ditolong, nanti setelah dipanen dan 
diangkutkan garamnya kita tetap dapat upah angkut, lima ribu sampai 
sepuluh ribu perkarung.35  

Petani garam merasakan manfaat dari transaksi barter tersebut, Pernyataan 

serupa juga diungkapkan oleh Daeng Nompo sebagai petani yang sering 

melakukan barter: 

Selalu begitu (barter), merasa terbantu karena tidak ada uang tapi saya mau 
merokok. Nanti juga garamnya kita isikan karung dan bawakan ke mobil 
kalau sudah di panen, tetap kita dikasih upahnya.36 

Selain memberikan manfaat bagi petani dari segi kebutuhannya, transaksi 

barter memperkuat rasa saling tolong menolong masyarakat. Petani menjadi 

mudah untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Dari sisi pedagang, selain 

mendapat keuntungan pedagang juga merasakan memiliki garam tanpa 

menggarap empang. Dari hasil wawancara dengan beberapa pedagang, secara 

umum mempunyai alasan yaitu selain mencari keuntungan memang untuk 

menolong petani garam. Marni yang berprofesi sebagai pedagang mejelaskan 

bahwa :  

Saling bantu, petani membutuhkan beras, saya selain mencari keuntungan 
memang garam digunakan hari-hari juga.37  

Pernyataan ini didukung dari penjelasan Salma yang sudah sangat lama 

berprofesi sebagai pedagang dan pengepul garam: 

Kalau ada petani yang mau tukarkan garamnya, saya senang sekali dan itu 
memang yang selalu saya tunggu. Karena dari situ saya dapat keuntungan 
lebih banyak daripada saya membeli garam yang sudah digarap.38  

Bagi pedagang, transaksi barter dianggap lebih menguntungkan dari segi 

pendapatan dibandingkan dengan membeli secara langsung apabila telah masa 

 

35 Boko (38Tahun),Petani/BPd, Wawancara, Arungkeke Jeneponto, 6 Juni 2022 

36 Daeng Nompo (45 Tahun),Petani, Wawancara, Arungkeke Jeneponto, 7 Juni 2022 

37 Marni (38 Tahun),Pedagang, Wawancara, Arungkeke Jeneponto, 7 Juni 2022 

38 Salma (36 Tahun), Pedagang, Wawancara, Arungkeke Jeneponto, 6 Juni 2022 
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panen. Karena dalam proses pertukaran sistem penentuan harganya dari 

perkiraan atau tafsiran dari harga barang yang dipertukarkan dari pedagang yang 

biasanya ditentukan oleh pedagang kemudian disepakati kedua pihak. 

Sedangkan untuk kondisi tertentu, biasanya pada saat masa panen harga garam 

lebih tinggi dari harga yang ditafsirkan pada saat terjadi proses (penyerahan 

barang) atau akad. 

Dari beberapa penjelasan petani dan pedagang, bentuk transaksi barter 

terbilang memudahkan petani untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun  

jika ditelaah lebih dalam alasan petani menukarkan garamnya adalah untuk 

melanjutkan hidup sehingga petani rela menjual lebih awal garam dengan harga 

yang lebih murah. Keadaan tersebut mendesak petani garam untuk melakukan 

barter sebab tidak ada pilihan lain untuk membeli kebutuhan dan keinginannya 

semata. Pedagang dengan senang hati menukarkan barang miliknya dengan 

garam yang masih dalam proses garap sebab apabila dengan sistem tukar 

pedagang dapat membelinya dengan harga yang lebih murah dibandingkan 

dengan pedagang membeli garam yang telah ada atau yang sudah panen.  Seperti 

pernyataan Baharuddin yang menjelaskan bahwa: 

Kalau saya bandingkan antara ditukar dengan dijual langsung, lebih banyak 
untungnya kalau dijual langsung. Apalagi persolan ruginya. Tapi kondisinya 
kita sudah butuh barang, jadi ditukar saja.39  

 Menurut peneliti keadaan adalah alasan utama terjadinya barter garam. 

Petani dengan suka rela menukarkan garamnya untuk memenuhi kebutuhan dan 

keinginannya tanpa bisa mempertimbangkan untung dan ruginya. Sehingga hal ini 

merupakan tindakan yang bisa saja merugikan pihak petani garam.  

 

39 Baharuddin (39 Tahun), Petani, Wawancara, Arungkeke Jeneponto, 7 Juni 2022 
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Dengan sistem barter yang penyerahannya ditangguhkan menunggu bebarapa hari 

dan proses penyerahan garam diberikan setelah beberapa proses perjanjian barter 

terjadi maka garam dinilai lebih rendah jika dibandingkan garam di jual langsung. 

Boko mengungkapkan bahwa:  

Masalah keuntungan memang lebih banyak didapat kalau dijual langsung, 
apalagi kalau harga naik.40 

Pedagang mengakui keuntungan yang didapatkan lebih besar dari proses 

barter. Masa tunggu pedagang untuk mendapatkan garam yang hanya berkisar 2 

sampai 3 minggu setelah memberikan barang yang diminta petani adalah alasan 

adanya perbedaan harga dari harga jual tunai dan sistem barter. Adapun konsep 

dasar transaksi dalam Islam,  adanya kebebasan para pihak untuk melakukan 

transaksi tanpa dibebankan oleh kewajiban lainnya yang dapat menyebabkan 

salah satu pihak tertekan dan terdzalimi secara ekonomi. Namun dalam transaksi 

barter garam tersebut pihak petani garam secara tidak langsung menukarkan 

garamnya dalam keadaan terdesak sehingga tertekan dalam keadaan kesulitan 

ekonomi.  

 Proses terjadinya barter garam tidak semata bentuk sosial tolong menolong 

pedagang kepada petani garam, namun pedagang juga melihat kesempatan untuk 

mendapatkan harga beli garam dengan harga yang lebih murah. Dalam Islam 

harga harus mencerminkan manfaat pembeli dan penjualannya secara adil yaitu 

penjual memproleh keuntungan yang normal dan pembeli memproleh manfaat 

yang setara dengan harga yang dibayarkannya. dalam mendefinisikan harga yang 

setara Ibnu taimiyah menyatakan bahwa harga yang setara adalah harga standar 

 

40 Boko (38 Tahun), Petani, Wawancara, Arungkeke Jeneponto, 6 Juni 2022 
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yang berlaku ketika masyarakat menjual barang daganganya dan secara umum 

dapat diterima sebagai sesuatu yang setara bagi barang-barang tersebut.41  

Pernyataan lain dari pedagang bahwasanya transaksi barter yang dilakukan 

petani dan pedagang adalah suatu bentuk sosial saling membantu satu sama lain 

memenuhi kebutuhan terkhusus petani garam dan tidak merugikan pihak 

manapun. Seperti yang dikatakan oleh dg Ngella” 

Tidak ada sebenarnya kerugian, malah membantu penggarap garam yang 
mau beli beras tapi tidak ada uangnya dan belum bisa dijual garamnya.42  

Adanya perbedaan nilai antara barter dan jual langsung tidak membuat 

kedua pihak merasa dirugikan, hal tersebut diungkapkan karena proses 

penyerahan garam yang dijadikan objek barter menunggu beberapa hari untuk 

dapat di serahkan ke pedagang. Sedangkan barang yang diminta oleh petani 

langsung di terima. Adanya selisih harga pada transaksi barter sebut masih 

dalam keadaan wajar sebab dalam Islam sendiri tidak ada larangan dalam jual 

untuk memperoleh keuntungan. Seperti dalam QS. An-Nisa/3:29. 

نْكُمُُِّّْۗوَلََُُّّ ُّم م َارةَ ُّعَنُّْتَ رَاض  ُّاملََُّّْٓاَنُّْتَكُوْنَُّتِم لْبَاطملم ايَ  هَاُّالَّذمُّيْنَُّاٰمَنُ وْاُّلََُّتََْكُلُوْْٓاُّاَمْوَالَكُمُّْبَ يْ نَكُمُّْبِم

ا يْم   تَ قْتُ لُوْْٓاُّانَْ فُسَكُمُُِّّْۗامنَُّّاللّٰ َُّكَانَُّبمكُمُّْرحَم

Terjemahnya: 
Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta 
sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan 
yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah 
kamu membunuh dirimu.43 

 

41Amir Salim, dkk" Pemikiran Ibnu Taimiyah Dalam Harga, Pasar Dan Hak Milik", Jurnal 
Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah, Vol. 6 Nomor 2 (2021); h. 165 

42 Dg ngella  (43 Tahun), Pedagang, Wawancara, Arungkeke Jeneponto, 6 Juni 2022 

43 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan terjemahannya, (Bandung: Diponegoro, 2008). h. 

346. 
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Pendapat Imam Zaid mengemukakan bahwa tambahan harga sebagai 

kompensasi penambahan waktu pembayaran masuk dalam keumuman nash ini, 

karena aktivitas perdagangan terbangun di atas.44 Bentuk akad yang digunakan 

kedua pihak dari awal juga menggunakan satu akad perjanjian yaitu garam 

penyerahannya di akhir. Berbeda halnya jika menggunakan dua akad dalam satu 

transaksi barter. Serta bagi  pedagang harus ada keuntungan atau  laba yang 

diperoleh,  sehingga  keuntungan tersebut masuk dalam kategori perdagangan 

dan tidak masuk dalam kategori riba. Selisih harga tersebut juga tidak 

memberatkan petani sebab adanya perbedaan harga suatu bentuk keikhlasan 

petani dan  hal wajar karena waktu penyerahan yang berbeda. Seperti pengakuan 

Rabai yang berprofesi sebagai petani” 

Sangat membantu kebutuhan sehari-hari. Kalau tidak ada pemasukan dan 
kita butuh gula atau apa saja bias minta tolong ke pedagang, atau pedagang 
datang tawarkan. Alhamdulillah tidak perlu menunggu lama baru bisa beli 
kebutuhan itu.45  

Secara keseluruhan, poin paling mendasar daripada transaksi barter ini yaitu 

saling membantu (tolong menolong) antara pedagang dan penggarap empang 

(petani garam) . Dalam Islam sendiri sangat jelas dianjurkan untuk saling peduli 

dan tolong menolong dalam hal kebaikan. Sebagaimana yang terkandung dalam 

QS. Al-Maidah/5:2 

دمُّ عَنمُّ صَد وكُْمُّْ اَنُّْ قَ وْم ُّ شَنَاٰنُُّ يََْرممَنَّكُمُّْ وَلََُّ ا اَنُّْ الْْرََاممُّ الْمَسْجم  وَالت َّقْوٰى ُّ الْبم مُّ عَلَى وَتَ عَاوَنُ وْا تَ عْتَدُوْْۘ

وَات َّقُوا وَالْعُدْوَانمُّ الَْمثمُّْ عَلَى تَ عَاوَنُ وْا وَلََُّ  ۖ امنَُّّ اللّٰ َُّ  ِۖۗ  الْعمقَابمُّ شَدميْدُّ اللّٰ َُّ 

Terjemahnya: 

 

44 Ahmad Maulidizen," Pemikiran Dan Kontribusi Tokoh Ekonomi Islam Klasik Dan 
Kontemporer", Deliberatif Vol 1, No 1, Juni (2017);h.43 

45 Rabai (54 Tahun), Petani, Wawancara, Arungkeke Jeneponto, 6 Juni 2022 
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Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, 
dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. 
Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.46 

 
  Dari pernyataan petani dan pedagang menyebutkan bahwa transaksi barter 

adalah bentuk saling tolong menolong untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. 

Bentuk sosial tolong menolong dalam barter garam terlihat dari adanya kerelaan 

pedagang untuk membantu memberikan kebutuhan dan keinginan para petani 

garam sedangkan garam yang dijadikan objek bayarnya baru dapat diterima 

setelah 2 sampai 3 minggu setelah penyerahan objek barter terjadi. Petani juga 

dengan rela menukarkan garamnya dengan harga yang lebih rendah daripada 

harga jual langsung. Namun menurut peneliti kerelaan petani garam tersebut 

adalah karena terdesaknya oleh kebutuhan dan keinginan para petani untuk 

memenuhi kebutuhannya sehari hari, sehingga tidak ada pilihan lain selain 

melakukan barter.  Dalam firman Allah swt dalam QS. An-nisa/4:29. 

نْكُمُُِّّْۗوَلََُُّّ ُّم م َارةَ ُّعَنُّْتَ رَاض  ُّاملََُّّْٓاَنُّْتَكُوْنَُّتِم لْبَاطملم يَ  هَاُّالَّذميْنَُّاٰمَنُ وْاُّلََُّتََْكُلُوْْٓاُّاَمْوَالَكُمُّْبَ يْ نَكُمُّْبِم يَْٰٓ

يْم ا  تَ قْتُ لُوْْٓاُّانَْ فُسَكُمُُِّّْۗامنَُّّاللّٰ َُّكَانَُّبمكُمُّْرحَم

Terjemahnya : 

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan 
harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam 
perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. 
Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha 
Penyayang kepadamu47 
 
Ayat tersebut menunjukkan bahwa Allah swt dengan tegas melarang orang 

memakan harta orang lain atau hartanya sendiri dengan jalan bathil. Karena 

 
46 Kementerian Agama RI, Alquran dan Terjemahnya (Jakarta: Medina, 2013), h. 141. 

47 Kementerian Agama RI, Alquran dan Terjemahnya (Surabaya: Karya Agung, 2006), h. 
99. 
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memakan harta sendiri dengan jalan bathil ialah memelanjakan hartanya kepada 

jalan maksiat. Transaksi barter dilakukan atas dasar suka sama suka kedua pihak 

namun petani yang menukarkan garamnya secara jelas dalam pernyataan 

beberapa yang diungkapkan kepada peneliti adalah berdasarkan karena 

kebutuhan yang harus segera terpenuhi sehingga dalam hal ini petani dengan rela 

menukarkan garam miliknya.  

Demikian transaksi barter tersebut yang dianggap tolong menolong oleh 

kedua pihak berdasarkan dari pengertian al-Birr yaitu “terhindar dari subhat, 

dusta dan khianat.48  Tercermin dari kejujuran kedua pihak dalam proses yang 

dilakukan, antara petani yang jujur dan dapat bertanggung jawab untuk 

memberikan garamnya dengan tepat waktu kepada pedagang.  Adapun kebaikan 

lain dari transaksi barter garam bagi kedua pihak yaitu: 

1. Bagi Petani Garam 

Tidak perlu lama menunggu masa panen untuk bisa membeli kebutuhan 

sehari-hari.  

2. Bagi Pedagang 

a) Membantu petani dalam hal kebutuhannya 

b) Memudahkan dalam hal memperoleh barang 

c) Tidak perlu banyak waktu dan menggarap sendiri untuk mendapatkan 

garam 

d)  Menguntungkan untuk dijual kembali. 

 

 

48A.W.Munawwir, Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia (Yogyakarta:Pustaka Progresif 
1984): h. 956. 
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b. Nilai Ibadah 

Nilai Ibadah adalah adanya keikhlasan antara kedua pihak dalam transaksi 

yang dilakukan. Ikhlas dalam menerima rezeki yang diberikan oleh Allah swt 

sehingga dapat bernilai Ibadah. Keikhlasan dalam barter dapat dilihat dari 

kepatuhan dan kerelaan kedua pihak dalam menerima hasil barter, bersyukur 

dalam keuntungan yang didapat dan bersabar jika mengalami kerugian. Maka 

seperti yang dikatakan oleh Daeng Rola terkait keikhlasan kedua pihak dalam 

barter sebagai berikut :  

Tidak pernah ada yang dirugikan, karena saya terbantu kalau ada yang mau 
berikan berasnya dan ditukarkan dengan garam. Jadi nanti kalau dibayarkan 
setelah panen harus sesuai dengan perjanjian, kita sama-sama rela.49  

 
Dari pernyataan Daeng Rola menyebutkan transaksi barter tersebut dengan 

penuh kerelaan siap untuk membayar sesuai dengan perjanjian yang telah 

disepakati diawal. Sehingga kedua pihak telah ikhlas menerima setiap 

konsekuensi yang akan terjadi. Pedagang telah siap menerima apabila gagal 

panen atau kualitas garam tidak sesuai dari yang diharapkan, begitu juga dengan 

petani garam dengan ikhlas tidak mengurangi kuantitas garam dan tidak 

menyesai apabila harga garam mengalami kenaikan. Transaksi barter membuat 

masyarakat di Kec. Arungkeke Kab. Jeneponto meningkatkan rasa peduli 

sesama, sama halnya yang dikatakan oleh Amba: 

Ikhlas menolong petani yang membutuhkan, walaupun kita juga kejar 
keuntungan tapi dengan sistem tukar tidak “dirugikan juga50.  

Ikhlas yang dimaksud disini yaitu sebagai pedagang dengan ikhlas 

memberikan barang dagangangnya kepada petani dengan sebagai gantinya garam 

 

49 Daeng Rola (56 Tahun), Petani, Wawancara, Arungkeke Jeneponto, 6 Juni 2022 

50 Amba (39 Tahun), Pedagang, Wawancara, Arungkeke Jeneponto, 6 Juni 2022 
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yang masih dalam proses garap, dan bersedia menunggu 3 minggu hingga hasil 

garam yang tidak pasti kualitasnya. kedua pihak harus siap menerima resiko yang 

akan terjadi kedepannya, terutama terkait persolan kualitas garam yang akan 

diperoleh pedagang. Soneto menjelaskan bahwa: 

Memang harus ada rasa ikhlas dan tolong menolong kalau mau barter. 
Karena kalau tidak ada takutnya dibelakang ada yang merasa dirugikan.51 

Sebelum terjadi kesepakatan barter terlaksana kedua pihak telah menyiapkan 

masing-masing kerelaannya untuk hal-hal yang dapat terjadi dikemudian hari 

sebab waktu penyerahan objek barter berbeda. Bersedia untuk memberikan 

haknya maisng-masing sesuai perjanjian. Pernyataan di atas juga diperkuat oleh 

baharuddin: 

Iya karena kita membutuhkan jadi apapun yang terjadi dibelakang harus 
ikhlas. Karena kita juga yang  bersedia untuk melakukan pertukaran jadi 
apapun haislnya harus rela.52 

Peran keikhlasan dalam transaksi barter yang terletak pada kerelaaan dan 

sikap tolong menolong sehingga saling menerima resiko dalam bentuk apapun 

yang kemungkinan akan terjadi kedepannya. Mengingat dalam praktiknya 

menggunakan penafsiran semata. Selain itu, kuantitas garam yang dipertukarkan 

sudah ditentukan diawal dan sudah disepakati sebelum masa panen. Adapun 

proses pembayaran yaitu petani memberikan garam yang telah disepakati sesuai 

pada saat akad apapun yang terjadi. 

Dari beberapa penjelasan terkait barter tersebut, inilah yang memungkinkan 

terjadi: Pertama, Terjadinya gagal panen. Dalam transaksi barter ini kesepakatan 

harga atau banyaknya garam yang berikan oleh petani garam sudah dilakkan 

 

51 Soneto (27 Tahun), Pedagang , Wawancara, Arungkeke Jeneponto, 7 Juni 2022 

52 Baharuddin (42 Tahun), Petani, Wawancara, Arungkeke Jeneponto, 7 Juni 2022 
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pada saat pedagang telah memberikan barang yang diminta oleh petani garam 

sedangkan pada saat itu garam masih dalam proses garap. Jika garam yang 

dipertukarkan tadi sudah ada mungkin tidak ada masalah, namun yang menjadi 

persoalan yaitu pada saat transaksi pedagang masih harus menunggu 2 minggu 

sampai satu bulan untuk masa panen garam. Inilah yang kemudian 

memungkinkan terjadinya gagal garap, seperti naiknya air laut, turunnya hujan 

dan harga bisa saja berubah sehingga pihak petani garam merasa berat untuk 

memberikan garamnya sesuai perjanjian diawal.  

Oleh karena itu, maka dalam transaksi barter harus didasari oleh keikhlasan 

serta rasa tanggung jawab. Sebagaimana dari hasil penelitian ditemukan bahwa 

pada saat terjadi kerugian dalam hal ini salah dalam menaksir maka kedua pihak 

harus ikhlas. Yaitu jika taksiran harga garam lebih rendah daripada saat terjadi 

transaksi maka pedagang harus ikhlas dan tetap menerima sejumlah garam 

sesuai dngan kesepakatan awal, berlaku juga untuk petani garam apabila pada 

saat tiba masa panen harga garam naik maka harus ikhlas memberikan sejumlah 

sesuai dengan kesepakatan. Daeng Rola menjelaskan: 

Yang namanya taksiran saja berarti ada ketidakpastian. Kalau harga garam 
masih stabil yah tidak ada masalah. Kalau tiba-tiba naik atau turun keduanya 
harus sama-sama ikhlas menerima.53 
 

Karena proses barter tidak menggunakan ukuran yang jelas hanya tafsiran 

semata, maka diperlukan kesepakatan atas tanggungjawab dan kejujuran untuk 

menerima resiko yang terjadi. Pernyataan Daeng Rola menyebutkan kenaikan 

harga garam biasanya terjadi pada saat selesai garap. Sehingga petani harus 

 

53 Daeng Rola (56 Tahun), Petani/BPD, Wawancara, Arungkeke Jeneponto, 6 Juni 2022 
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menerima dan memberikan banyaknya garam sesuai tafsiran pada saat akad.  

Amba menjelaskan bahwa: 

Dalam berdagang memang harus siap resikonya. Kalau saya tukarkan 
barangku dengan garam yang harapannya garam nantinya naik, tapi pada 
saat masa panen malah menurun itu sudah resiko. Jadi memang harus sama-
sama ikhlas. Karena kalau harga garam turun ruginya juga tidak sebarap 
banyak, Karena biasanya petani mintanya juga barang-barang yang lebih 
murah54.  

 
Jadi, dari pernyataan di atas memperjelas bahwa dalam melakukan transaksi 

barter ini kedua pihak telah sepakat dan menerima dengan ikhlas apabila 

dikemudian hari terjadi hal yang tidak sesuai dengan apa yang direncanakan pada 

saat akad, misalnya pedagang tidak mempermasalahkan apabila masa garap garam 

lebih lama sebab cuaca atau kuantitas garam yang menurun setelah panen.  Dari 

sisi petani, harus ikhlas apabila harga garam tiba-tiba mengalami kenaikan dari 

harga jual pada saat akad. Sesuai dengan kamus munawwir, nilai ibadah dalam 

transaksi barter telah terpenuhi jika dilihat dari kerelaan dan keikhlasan kedua 

pihak serta rasa syukur atas keuntungan dan kerugian yang akan terjadi 

dikemudian hari.   

c. Nilai halal dan haram 

Nilai halal dan haram berarti segala proses dan objek yang pertukarkan 

adalah sesuai dengan syariat Islam. Artinya tidak ada proses yang membuat salah 

satu pihak merasa dirugikan. Serta barang yang pertukarkan adalah barang yang 

tidak membahayakan bagi yang mengkomsumsinya. Dan Barang yang 

dipertukarkan merupakan barang yang bebas dari produk yang diharamkan dalam 

agama Islam.  

 

54 Amba (39 Tahun), Pedagang, Wawancara, Arungkeke Jeneponto, 6 Juni 2022 
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Berdasarkan wawancara dengan pelaku barter Amba menjelaskan terkait 

objek barter: 

 Petani biasanya minta gula, beras atau kopi. Tergantung dari kebutuhannya. 
Dulu ada juga yang biasa minta makanan seperti gogos tapi sudah lama 
tidak ada lagi yang mau begitu.55  

Dari pernyataan Amba diketahui bahwa objek yang dipertukarkan dengan garam 

adalah kebutuhan sehari-hari yang memiliki manfaat dan barang yang tidak 

merugikan orang lain, dalam Islam juga objek barter yang dimaksud diatas tidak 

diharamkan atau halal untuk dikomsumsi. Namun pernyataan lain yang peneliti 

temukan seperti yang diungkapkan Daeng Rola sebagai berikut: 

Tidak ada barang berbahaya, biasanya kebutuhan pokok dan ada juga biasa 
mau rokok.56  
 

Dari pernyataan diatas menyebutkan selain dari kebutuhan pokok, rokok juga 

menjadi objek barter. Adanya rokok dalam salah satu objek barter yang 

merupakan barang mubah dan untuk sebagian menafsirkan bahwa termasuk dalam 

kategori haram menjadikan proses barter tersebut belum memperhatikan halal 

haramnya transaksi ekonomi. Rokok dinilai adalah barang yang dapat merugikan 

diri sendiri dan orang lain karena berpengaruh pada kesehatan. Lebih lanjut 

pernyataan Daeng Rola diperkuat oleh Daeng tompo yang mengatakan bahwa: 

Dalam 1 Karung garam sudah bisa dapat rokok 1 bungkus surya, atau 2 
bungkus kalau rokok murah. Jadi tergantung juga rokok yang bagaimana 
kita minta.57 

Adanya rokok sebagai salah satu objek barter menjadi perhatian khusus bagi 

peneliti, sebab rokok dinilai adalah sesuatu yang mengandung mudharat, rokok 

 

55 Amba (39 Tahun), Pedagang, Wawancara, Arungkeke Jeneponto, 6 Juni 2022 

56 Daeng Rola (56 Tahun), Petani, Wawancara, Arungkeke Jeneponto, 6 Juni 2022 
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diakui mengandung unsur racun sebagai zat adiktif yang dapat membahayakan 

sehingga ayat umum yang berisi larangan menceburkan diri dalam kerusakan atau 

larangan bunuh diri bisa dijadikan sebagai pijakan untuk mengatakan bahwa  

merokok adalah perbuatan haram. 

 Namun, mayoritasnya umat Islam di dunia, khusunya para mujtahid, 

menilai hukum rokok tidak sampai pada haram mutlak, diusulkan hukum dasarnya 

adalah makruh, sebab tidak ada satupun nash di dalam Al-quran maupun Sunnah 

yang secara harfiah menyebutkan diharamkanya merokok. Pihak-Pihak yang 

mengharamkan rokok mendasarkan dalil-dalilnya pada sejumlah ketentuan hukum 

syara’ dengan alasan unsur memabukkan, dapat mengurangi stamina dan 

melemahkan badan, membahayakan kesehatan badan, dan membahayakan harta.58 

Adapun beberapa ulama mengatakan rokok adalah hukumnya makruh dan 

sebagian yang lain beranggapan bahwa merokok diperbolehkan dengan alasan: 

Pohon tembakau menurut zatnya adalah suci, tidak berbahaya dan tidak kotor, 

tidak memabukkan, Orang yang merasakan kemanfaatan merokok untuk 

mencegah gangguan penyakit, dapat bahkan wajib memanfaatkannya.59  Selain 

itu, tidak dapat dipungkiri bahwa bagi sebagain orang rokok menjadi semacam 

teman dalam hidupnya yang dapat menjadi obat dan banyak memberikan inspirasi 

dalam kehidupannya, selain tentunya dengan berbagai pertimbangan yang akurat 

sesuai dengan syariat Islam. Dalam hal ini Amba sebagai pedagang mengatakan 

bahwa: 

 

58 Muhamad Rezi, and Sasmiarti," Hukum Merokok Dalam Islam (Studi Nash-nash Antara 
Haram dan Makruh)", Jurnal Hukum Islam 03 , No. 01, (2018); h. 34 

59 Muhammad Ihsan, " Merokok Dalam Perspektif Muhammadiyah Dan Nahdhatul 
Ulama", Al-Qadha 4 No. 1 (2017); h. 32 
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Kita kasih sesuai yang diminta petani, ada yang mau minta rokok tentu kita 
kasih. Kalau rokok bahaya itu saya tahu, tapi kalau kita jual rokok itu haram 
saya tidak tahu. Karena kita sebagai pedagang cuman jual saja begitu. Mau 
dapat untung dan tidak merugikan orang lain. Kita hanya mau tolong juga 
para petani untuk memberikan kebutuhan nya sehari-hari.60  

Objek yang dijadikan barter sesuai permintaan petani, Adapun terkait adanya 

rokok yang dijadikan salah satu objek barter dianggap biasa saja oleh kedua 

pihak dan tidak menimbulkan bahaya atau merugikan orang lain. Berdasarkan 

wawancara diatas, kedua pihak tidak mengetahui bahwa rokok tidak 

diperbolehkan diperjualbelikan dalam agama, Lebih lanjut dijelaskan oleh Dg 

Ngella : 

Ada petani yang begitu (meminta rokok) tapi kalau saya tidak pernah 
tukarkan garam dengan rokok. Biasanya beras,kopi atau gula saja. Petani 
yang menukarkan dengan rokok karena memang itu sudah jadi 
kebiasaannya, biasanya kan ada rokok baru bisa bekerja dengan baik. 
Merokok dulu, baru enak perasaannya sedangkan belum ada uangnya, Jadi 
garam yang masih digarap itu jadi jaminannya.61   

 

Sejalan dengan Daeng Tompo selaku petani yang yang pernah menukarkan 

garamnya dengan satu bungkus rokok mengatakan bahwa: 

Lebih semangat kerja kalau sudah merokok. Tidak pusing juga jadi tidak 
ada bahayanya saya rasa kalau merokok. Tidak terlalu capek kerja kalau 
merokok62  
 
Berdasarkan penjelasan diatas dalam transaksi barter garam, tidak ada objek 

yang dipertukarkan yang dapat membahayakan kedua pihak. Semua objek yang 

dipertukarkan adalah kebutuhan sehari-hari seperti beras dan lain-lain. Adapula 

sebagian kecil yang menukarkan garam dengan rokok hanya untuk sebagai obat 

lelah, atau untuk menghilangkan rasa capek para petani yang memang memiliki 

kebiasaan merokok. Untuk banyaknya pun tidak sampai membuat yang 

 

60 Amba (43 tahun), Petani Garam, Wawancara, 6 Juni 2022 

61 Daeng Ngella (43 tahun), Petani Garam, Wawancara, 7 Juni 2022 

62 Daeng Tompo (43 tahun), Petani Garam, Wawancara, 6 Juni 2022 
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mengkomsumsinya merasakan bahaya sebab hanya 1-2 bungkus rokok yang 

diminta oleh petani.  

Berdasarkan penjelasan lain petani dan pedagang tentang 

ketidaktahuannya tentang jual beli rokok, apabila diliat dari sisi lain adalah: 

Dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa segala sesuatunya yang tidak kita ketahui 

jelasnya maka itu dimaafkan dan dikembalikan kepada Allah SWT yang maha 

mengetahui, “Apa saja yang Allah halalkan dalam kitabNya, maka dia adalah 

halal, dan apa saja yang Ia haramkan, maka dia itu adalah haram; sedang apa 

yang Ia diamkan, maka dia itu dibolehkan. Oleh karena itu terimalah dari Allah 

kemaafannya itu, sebab sesungguhnya Allah tidak lupa sedikitpun.” (Riwayat 

Hakim dan Bazzar)63  

Tidak dipungkiri bawa rokok itu berbahaya, tetapi jika belum menjadi 

candu rokok juga bisa bermanfaat terutama dari sisi kesehatan. Banyak pendapat 

yang berbeda di kalangan ulama mengenai hukum rokok, diantaranya:  Halal, 

karena tidak adanya dalil yang tegas mengenai hukum rokok, yang membuat 

rokok itu haram berasal dari faktor luar rokok.  Haram, karena bahaya rokok 

lebih besar dan merugikan baik individu maupun kelompok. Makruh, karena 

bahaya rokok tidak berlaku untuk semua orang serta tidak adanya dalil yang 

tegas untuk mengharamkan rokok. Menurutnya ketentuan hukum merokok 

adalah tergantung pada dampaknya. Namun mereka berpendapat, bahwa pada 

dasarnya merokok adalah mubah.64 Di Indonesia, fatwa ulama baik dari MUI 

 

63 Al Bazzar, Musnad Al-Bazzar al-Mansyurjuz10 dalam al-Maktabahasy-Syamilah, h. 26. 

64 Muhamad Rezi, and Sasmiarti," Hukum Merokok Dalam Islam(Studi Nash-nash Antara 
Haram dan Makruh)",  Jurnal Hukum Islam, Vol. 03, No. 01, (2018); h.63 
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maupun dari dua Ormas besar, Muhammadiyyah dan Nahdhatul Ulama (NU) 

menjadi acuan bagi kebanyakan masyarakat di Indonesia.: Hukum merokok 

adalah mubah atau boleh karena rokok dipandang tidak membawa mudarat, 

Ulama Nahdhatul Ulama sebagian besar lebih condong hukum rokok itu Makruh 

dan Ijtima' Ulama Fatwa se-Indonesia III sepakat bahwa merokok hukumnya 

Haram jika dilakukan, Oleh anak-anak, wanita hamil, bagi mereka yang 

mengidap penyakit berat yang sulit untuk sembuh.65 Sehingga peneliti 

mengatakan bahwa transaksi barter garam tersebut masih memperhatikan nilai 

halal dan haram dalam transaksinya.  

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa jika kita 

bandingkan antara kelebihan dan kekurangan yang diperoleh bagi kedua pihak 

dari transksi barter maka kelebihan atau manfaat yang diperoleh lebih 

dominan. Dengan kata lain, manfaatnya lebih banyak daripada kerugiannya. 

Meskipun dalam transaksi barter yang dilakukan masih belum sesuai dengan 

yang dianjurkan oleh Allah swt. Seperti proses kesepakatan, hingga proses 

yang dilakukan masih ada barang yang dilarang dalam agama Islam secara 

umum transaksi barter petani garam juga ditemukan adanya nilai-nilai 

kebaikan. Adapun nilai-nilai yang ada dalam transaksi barter petani garam 

yaitu: 

1.  Saling membantu atau tolong menolong, Pihak pedagang membantu 

petani garam  yang tidak memiliki atau kekurangan finansial untuk 

memenuhi kebutuhan sehari-hari. 

 

65 Indis Ferizal, " Mekanisme Pengujian Hukum Oleh Ulama Dalam Menetapkan Fatwa 
Haram Terhadap Rokok", Jurnal Hukum Samudra Keadilan, 11, No. 1, (2016); h.59 
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2. Keikhlasan, Kedua pihak ikhlas menerima segala kesepakatan yang 

dilakukan pada saat transaksi. Pedagang Ikhlas menerima terkait 

pembayaran setelah panen apapun hasil kondisi garam yang digarap pada 

saat tiba masa panen.  

3. Tanggung jawab, Pedagang bertanggung jawab memberikan barang yang 

diminta oleh petani, dan Petani bertanggung jawab menggarap garam 

dengan sebaik-baiknya dan memberikan kepada pedagang sebanyak 

perjanjian di awal transaksi pada saat tiba masa panen. 

Transaksi barter telah menjadi budaya bagi petani garam dan masyarakat 

di kabupaten Jeneponto kec. Arungkeke sejak lama. Tahapan barter dimulai dari 

adanya kebutuhan para petani garam namun tidak memiliki uang untuk membeli 

kebutuhannya tersebut. Kondisi petani pada saat itu sedang dalam proses garap 

garam sehingga garam yang masih dalam proses garap tersebut menjadi solusi 

untuk mendapatkan kebutuhan sehari-hari.  

Proses barter juga dapat dikatakan mudah sehingga petani garam 

menjadikan barter garam sebagai solusi untuk memenuhi kebutuhannya sehari-

hari. Petani yang sengaja mendatangi pedagang untuk melakukan barter garam 

miliknya dengan beras atau barang pokok lainnya. Cara lainnya, Pedagang yang 

mengetahui bahwa proses garap garam yang dilakukan petani sudah mulai 

berjalan juga biasanya mendatangi para petani untuk menawarkan barter. Kedua 

pihak menggunakan penaksiran harga dengan cara memperkirakan sesuai 

dengan harga  barang pokok saat terjadinya akad. Apabila kedua pihak sudah 

menyetujui perbadandingan barter selanjutnya pedagang memberikan barang 

yang diminta petani, sedangkan pedagang menunggu 2 minggu sampai 1 bulan 
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proses garap garam selesai. Tafsiran harga juga berdasarkan dari barang yang 

diminta oleh petani garam serta kuantitas yang diminta. Sedangkan 

perbandingan perhitungan garam per 1 karung. Objek yang menjadi barter 

diantaranya, beras, gula, kopi bahkan ada beberapa yang masih menukarkan 

garamnya dengan rokok.   

Proses akad yang dilakukan kedua pihak hanya berdasarkan rasa saling 

percaya dan bertanggungjawab serta tidak ada bukti secara tertulis atau saksi 

didalamnya. Apabila garam telah selesai digarap petani membawa garam 

tersebut ke pedagang sesuai perjanjian pada saat akad, pedagang dibebankan 

biaya angkut sebesar Rp. 5.000/ Karung. Namun, pedagang menyediakan jasa 

angkut sendiri sehingga tidak perlu membayar jasa angkut ke petani. 

Dari penjelasan diatas bahwa transaksi barter garam masayarkat Kab. 

Jeneponto telah memenuhi nilai al-Birr sebagai pencapian mabrur sesuai dengan 

pengertian al-Bir itu sendiri yaitu bentuk kebaikan, kebaikan dalam muamalah 

jujur dalam menjelaskan keunggulan produk dan menjelaskan apa adanya 

kekurangan produk, yang dapat dilihat dari kejujuran kedua pihak antara petani 

dan pedagang terkait proses pertukaran, keterbukaan kedua pihak mengenai 

harga dan tanggungjawab petani garam untuk membayar atau menyerahkan 

garam yang telah digarap sesuai dengan kesepakatan. Seperti parameter mabrur 

Ibnu Utsaimīn menjelaskan bahwa jual beli mabrur itu telah dijelaskan dalam 
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hadis yaitu “jika penjual dan pembeli jujur dan menjelaskan maka jual beli yang 

terjadi di antara keduanya akan diberkahi” (HR al-Bukhāri dan Muslim)66. 

Demikian juga dengan nilai Ibadah sebagaimana pengertian nilai Ibadah 

dalam transaksi ekonomi yang berarti ikhlas,  bersungguh-suungguh dalam 

mencari rezeki, dan selalu Bersyukur atas rezeki yang Allah berikan.67 Sehingga 

berdasarkan kesungguhan petani dalam memenuhi kebutuhannya dengan giat 

bekerja dan menjualnya adalah bentuk ikhtiar, dan rasa syukur dalam setiap 

kerugian maupun keuntungan yang didapat dalam melakukan barter. Adanya 

keadaan yang tidak dapat diketahui sehingga kedua pihak harus memiliki rasa 

ikhlas dan sabar dalam menerima hasilnya.  

Sebagaimana objek barter garam tersebut adalah kebutuhan pokok yang 

tidak membahayakan sehingga nilai halal dalam transaksi barter telah terpenuhi 

dengan baik.Adapun pedagang dalam menjual  rokok diperbolehkan dengan 

syarat rokok dijual kepada orang yang diketahui telah memenuhi kriteria 

perokok pada pendapat jumhur ulama dan fatwa MUI mengenai rokok yaitu 

sehat tidak berpenyakit, tidak sedang hamil dan sudah cukup umur.  

Berdasarkan uraian diatas, dapat dijelaskan bahwa barter garam pada 

prinsipnya jika ditinjau dari aspek syariahnya lebih kepada aspek tolong 

menolong. Meskipun dalam praktiknya dianggap lebih memudahkan dan untuk 

mendapat keuntungan bagi pedagang tetapi masih ditemukan adanya kelemahan 

 

66Misbakhul Khaer" Jual Beli Taqsith (Kredit) Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam", 
Jurnal Hukum Islam Nusantara. Vol. 2, No. 1 (2019); h.10 

67 Ferdinand, Novingky, “Prinsip Perniagaan Menurut Islam : Sebuah Tinjauan Fiqih Untuk 

Muamalah Kontemporer”, STIES Mitra Karya Bekasi(2021);h.124 
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di dalamnya  terutama akad dilakukan pada saat garam masih dalam proses 

garap atau belum ada. 

Sebagaimana bentuk transaksi dikatakan mabrur dengan melihat nilai-

nilai setiap proses yang dilakukan dalam  transaksi barter. Nilai-nilai yang harus 

ada dalam transaksi jual beli barter diantaranya, Al-birr, Nilai ibadah dan halal 

dan haram. Adapun tujuan dari barter garam adalah saling tolong menolong. 

Pedagang membantu petani garam untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang 

memiliki kekurangan finansial. Begitu pula dengan nilai ibadah telah terpenuhi 

dari bentuk keikhlasan kedua pihak. Pedagang dengan ikhlas membantu petani 

memberikan lebih awal barang pokok yang dibutuhkan petani dan bersedia 

menunggu garam yang dijadikan objek barter sampai satu bulan setelah akad 

berlangsung. Begitu pula dengan petani ikhlas memberikan hasil garapnya 

setelah panen sesuai dengan perjanjian yang yang telah disepakati diawal. Kedua 

pihak juga tidak mempermasalahkan jika pada saat masa panen garam, harga 

garam atau barang yang dipertukarkan (beras, kopi dan lain-lain) turun atau 

mengalami kenaikan dari harga pada saat akad terjadi, kuantitas garam tetap 

sesuai dengan perjanjian.  

Namun secara umum, pencapaian mabrur dalam transaksi barter belum 

sepenuhnya tercapai dengan beberapa alasan, pertama: Pada saat terjadinya 

kesepakatan garam yang dijadikan objek barter belum ada atau masih dalam 

proses garap. Sehingga hal ini tidak diperbolehkan dalam Islam sebab bisa jadi 

mengalami gagal panen atau tidak dapat diserahkan sebagaimana telah 

diperjanjikan. Sistem jual beli seperti ini termasuk jual beli Ijon. Adapun 

larangan sistem ijon dapat dijumpai pada hadist Rasulullah saw. Diantaranya 
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dari Abdullah bin Umar Radhiyallahu Anhuma, bahwa Rasulullah saw. 

bersabda, yang artinya: “Rasulullah saw. melarang dijualnya buah sampai ia 

menjadi matang. Ia ditanya, ‘Apakah yang disebut matang itu? Jabir menjawab, 

‘Buahnya memerah, menguning, dan bisa dimakan’.” (HR. Bukhari dan 

Muslim).68  

Sebagaimana pengertian Ijon dalam bahasa Arab dinamakan 

mukhadharah, yaitu memperjualbelikan buah-buahan atau biji-bijian yang masih 

hijau, atau dalam buku lain dinamakan al-Muhaqalah yaitu menjual hasil 

pertanian sebelum tampak atau menjualnya ketika masih kecil. sistem ijon 

dianggap sebagai alternatif yang paling cepat agar memperoleh pinjaman guna 

memenuhi kebutuhan sehari-hari atau modal untuk berproduksi maupun 

kebutuhan lainnya, dan umumnya praktik ijon terjadi ketika petani terhimpit 

kebutuhan mendesak. 

Kedua, Kesepakatan kedua pihak dalam transaksi tidak menggunakan 

bukti secara tertulis.  Allah swt memerintahkan kepada orang yang beriman agar 

dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan Allah setiap melakukan transaksi 

ekonomi atau jual beli dengan kesepakatan tenggang waktu dalam 

pembayarannya dengan melengkapinya alat-alat bukti, sehingga dapat dijadikan 

dasar untuk menyelesaikan perselisihan yang mungkin timbul di kemudian hari. 

Seperti firman Allah swt dalam QS. al-Baqarah/1; 282. 

ُّۚ لْعَدْلم ُّبِم ُّمُسَمًّىُّفَاكْتُ بُوهُُُّّۚوَلْيَكْتُبُّْبَ يْ نَكُمُّْكَاتمب  ُّأَجَل  ُّإملََٰ  يََُّأيَ  هَاُّالَّذمينَُّآمَنُواُّإمذَاُّتَدَايَ نْ تُمُّْبمدَيْن 

 

68 Ramli," Analisis Jual Beli Ijon Di Kecamatan Kediri Dalam Perspektif Islam", Jurnal 
Pendidikan dan Kajian Keislaman, Vol. x, No. 1, (2017); h. 22 
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  Terjemahnya: 

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermualah tidak secara 
tunai untuk waktu yang ditentukan (utang-piutang), hendaklah kamu 
menulisnya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menulisnya 
dengan adil.69 

 Ayat diatas memerintahkan untuk mencatat segala bentuk kesepakatan 

kedua pihak dalam melakukan jual beli dengan perbedaan waktu bayar agar 

melindungi hak masing-masing dan untuk menghindari adanya perselisihan. Jadi 

selain dari keterbukaan dan kejujuran,  kejujuran terkait deskripsi barang 

dagangan (waṣf), dan keterbukaan mengenai kelemahan dan kekurangan barang 

dagangan (‘aib) juga harus terpenuhi parameter ketiga yaitu sesuai dengan 

ketentuan syariat (wāfaqa asy-syar’). Sehingga dalam transaksi barter garam yang 

dilakukan oleh petani garam dan pedagang di Kecamatan Aungkeke Kabupaten 

Jeneponto masih harus memperhatikan unsur-unsur muamalah dalam syariat 

Islam.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

69 Kementerian Agama RI, Alquran dan Terjemahnya (Surabaya: Karya Agung, 2006), 
h.58. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan di bab IV mengenai pokok 

pembahasan tentang : 

1. Transaksi barter garam sudah terjadi sejak dulu dan masih berlangsung 

sampai saat ini oleh petani garam dan pedagang di Kec. Arungkeke Kab. 

Jeneponto. Objek yang pertukarkan adalah kebutuhan pokok, seperti beras, 

gula, kopi dan juga rokok. Adapun tahapan pertukaran dimulai dari proses 

saling menghubungi antara petani dan pedagang kemudian proses negosiasi 

serta penaksiran harga. Apabila kedua pihak sepakat, Pedagang 

memberikan objek barter yang diminta oleh petani namun pada saat akad 

dan penyerahan objek barter garam masih dalam proses garap, pedagang 

menunggu 2 sampai 3 minggu setelah akad untuk mendapatkan garam.  

2. Ditinjau dari segi Mabrur atau diterimanya transaksi barter, hasil dari 

transaksi barter ini lebih dominan pada aspek kebaikannya atau manfaatnya 

lebih dominan daripada kekurangannya. Hal ini tergambar pada hasil 

penelitian yang menunjukkan bahwa dalam transaksi barter garam 

menunjukkan adanya bentuk transaksi saling tolong menolong bagi kedua 

pihak. Dimana pihak pedagang membantu petani dalam hal memenuhi 

kebutuhan sehari-hari, dan dalam pemasaran garam, sedangkankan sisi lain 

petani juga membantu pedagang dalam hal mendapatkan garam lebih 

mudah yang juga dijual kembali untuk mendapatkan keuntungan lebih. 

Adapun nilai yang terkandung didalam transaksi barter garam, seperti: 

118 
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tolong-menolong, keikhlasan, dan tanggungjawab. Secara umum, 

pencapaian mabrur apabila dilihat dari tercapainya indikator nilai al-birr, 

nilai Ibadah, dan nilai halal haram belum sepenuhnya dilaksanakan dalam 

transaksi barter garam tersebut. Sebab masih belum terpenuhinya beberapa 

syarar jual beli seperti yang diperintahkan oleh Allah swt. Diantarnya 

terdapat jual beli ijon atau melakukan jual beli barang yang belum ada 

barangnya saat transaksi dan belum diketahui kuantitasnya, serta tidak ada 

bukti secara tertulis dalam kesepakatan terkait perjanjian barter kedua 

pihak.  

B. Implikasi Penelitian 

Transaksi jual beli dengan sistem barter garam dijadikan sebagai salah satu 

cara untuk memenuhi kebutuhan serta menjadi bagian dari sarana tolong 

menolong dalam hal memberikan kemudahan bagi kedua pihak. akan tetapi 

dalam proses pertukarannya masih ada barang yang sifatnya mubah untuk 

diperjualbelikan yaitu rokok, dan masih dimungkinkan adanya unsur Ijon sebab 

pada saat akad garam yang menjadi objek barter masih dalam proses garap atau 

belum ada wujudnya sehingga garam yang dijanjikan mengalami gagal 

panen,lambat panen, atau kualitas tidak sesuai yang diharapkan yang demikian 

akan menimbulkan adanya unsur gharar. Syarat lain yang belum terpenuhi 

adalah tidak ada perjanjian tertulis untuk melindungi hak masing-masing dan 

untuk menghindari perselisihan sehingga diperlukan akad mabrur sebagai 

konsep  perjanjian secara tertulis. Demikian masih diperlukan adanya 

pengembangan penelitian terkait konsep keislamannya sehingga dapat 

memperdalam kajian tentang bentuk-bentuk transaksi barter ataupun jual beli 
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yang sering terjadi ditengah masyarakat. Peneliti selanjutnya juga diharapkan 

dapat menggali menggali dan menemukan konsep ekonomi Islam yang dapat 

diintegrasikan dengan isu baru lainnya sehingga dapat memperkaya khazanah 

keilmuan ekonomi Islam sebagai ekonomi keummatan. 
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dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

 
Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 06 Juni 2022 

 

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
PLT. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU

SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN 

Dra. Hj SUKARNIATY KONDOLELE, M.M. 
Pangkat : PEMBINA UTAMA MADYA
Nip : 19650606 199003 2 011 

Tembusan Yth
1. Direktur PPs UIN Alauddin Makassar di Makassar;
2. Pertinggal.



 

  Nomor:  2406/S.01/PTSP/2022

KETENTUAN PEMEGANG IZIN PENELITIAN :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan melapor kepada
Bupati/Walikota C q. Kepala Bappelitbangda Prov. Sulsel, apabila kegiatan dilaksanakan di
Kab/Kota

2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat

setempat
4. Menyerahkan 1 (satu) eksamplar hardcopy dan softcopy kepada Gubernur Sulsel. Cq. Kepala

Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Prov. Sulsel
5. Surat izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat

izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut diatas.

REGISTRASI ONLINE IZIN PENELITIAN DI WEBSITE :
https://izin-penelitian.sulselprov.go.id

NOMOR REGISTRASI 20220606613737



 
Daftar Narasumber 

 
 

No. Nama Umur Pekerjaan 
1 Sumarni 39 Tahun Pedagang 
2 Sugianti  37 Tahun Pedagang 
3 Kamaseng  41 Tahun Petani 
4 Biding   59 Tahun Petani dan RK 
5 Iwan  43 Tahun Petani 
6 Pale 36Tahun Petani 
7 Ali 35 Tahun Pedagang 
8 Dia   38 Tahun Pedagang 
9 Ansar 41Tahun Petani 
10 Boko  38Tahun Petani 
11 Daeng Tompo  43 Tahun Petani 
12 Marni  38 Tahun Pedagang 
13 Salma  36 Tahun Pedagang 
14 Baharuddin  42 Tahun Petani 
15 Bengo 42 Tahun Petani 
16 Soneto 27 Tahun Pedagang 
18 Amba 39 Tahun Pedagang 
19 Daeng Ngella  43 Tahun Pedagang 
20 Limpo 32 Tahun Kepala Dusun /Petani 
21 Hasna 42 Tahun Pedagang 
22 Daeng Kulle 37 Tahun Petani 
23 Sewang 42 Tahun RK/Petani 
24 Daeng Rola 56 Tahun Petani/BPD 
25 Rabai 50 Tahun Petani 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PEDOMAN WAWANCARA 

1. Bagaimana bentuk transaksi barter Garam ? 

2. Jenis barang apa saja yang sering dijadikan objek barter 

3. Bagaimana bentuk akad transaksi barter ? 

4. Apa yang menjadi alas an untuk melakukan barter garam ? 

5. Apakah anda sering melakukan transaksi barter garam ? 

6. Kendala-Kendala apa saja yang dihadapi dalam transaksi barter garam ? 

7. Bagaimana upaya penanggulangan terkait kendala dalam barter garam ? 

8. Apakah ada saksi pada saat melakukan transaksi barter garam ? 

9. Apakah ada surat perjanjian secara tertulis ? atau bagaimana bentuk 

perjanjiannya sebagai bentuk ? 

10. Apa saja hak dan kewajiban kedua pihak ? 

11. Apakah hak dan kewajiban kedua pihak dijelaskan ketika perjanjian atau 

pada saat barter terjadi ? 

12. Apabila dikemudian hari terjadi gagal garap, siapa yang menanggung resiko 

kerugian ? 

13. Bagaimana kondisi garam pada saat dilakukan transaksi barter ? 

14. Apa manfaat yang anda rasakan dari hasil barter garam ? 

15. Selama melakukan transaksi barter, apakah pernah ditemukan adanya 

pembatalan dikemudian hari kedua pihak ? 

16. Bagaimana jika hasil dari garap tidak sesuai dengan ekpektasi misalnya 

garam hitam atau sebagainya ? 

 

 

 

 

 

 

 



  

DOKUMENTASI 



 

 

  
 
 

  



 

 

 

  

  
  

 
 
 
  

  
  

 
  
  
 

 

 

 

 

 

 



SURAT PERJANJIAN BARTER GARAM 

 

Yang bertanda tangan dibawah ini, kami masing-masing: 
I. Nama   : 

Tempat, Tanggal Lahir: 

Pekerjaan  : 

Alamat   : 

Selaku Petani (Pemilik Garam) disebut sebagai pihak I, 

II. Nama   : 

Tempat, Tanggal Lahir: 

Pekerjaan  : 

Alamat   : 

Selaku Pedagang disebut sebagai pihak II,  

Dengan ini Pihak I Menukarkan (barter) garam miliknya dengan ………………… 

kepada Pihak II. Dengan kesepakatan sistem pembayaran garam setelah masa 
panen sebanyak………………………………………..Krg . Adapun jika terjadi 

keterlambatan panen atau gagal panen Pihak I dan Pihak II dengan penuh 
keikhlasan menerima  dan tidak akan mempermasalahkanya.   

Demikian surat perjanjian ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.  

 

SANKSI 

 

1). ……………………………….   2). ………………………… 

 

 

Pihak I………………    

Pihak II……………. 

 

 

Materai 

 

 

 

 



 

 

 

ST.  NURRAHMA, S.M 

Tempat, Tanggal Lahir : Jeneponto, 01-Mei - 1998 

Asal    : Arungkeke, Kab. Jeneponto Sul-Sel 

Agama    : Islam 

IG    : Stnurulrahmaa 

Pendidikan 

2006-2011   : SDI Campagaya 

2011-2013   : SMPN 1 Arungkeke 

2013-2015   : SMKN 1 Jeneponto 

2016-2020   :  Institut Bisnis dan Keuangan Nitro Makassar 

Pengalaman Kerja/Magang 

2014-2014   : Bank Sulselbar Sungguminasa(Magang) 

2015-2016   : Operator dan Tendik TK Nurul Husna 

2019-2019   : Bank Indonesia Prov Sulawesi Selatan(Magang) 

2020-2020   : Briton  English Education 

2020-2021   : PT. Pegadaian (Persero) 

Pengalaman Organisasi 

2017-2018   : Indonesia Future Leader (IFL) Sul-Sel(HRD) 

2018-2019   : Nitro Science and Technology Club (Ketua Umum) 

2018-2020   : Sahabat Beasiswa Chapter Makassar (HRD) 

2021-2022  :SKKP (Sekolah Kader Pengawas Partisipatif)  

Bawaslu Prov Sul-Sel 

Prestasi    

2016-2020   : Awardee Beasiswa PPA  

2017-2018   : Finalis Putri Pariwisata Kab Jeneponto 
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