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PEDOMAN TRANSLITERASI 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat 

dilihat pada tabel berikut:  

1. Konsonan  

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

  Ba b  be ب

  Ta t  te ت

 S|a s| es (dengan titik di atas) ث

 Jim j  Je ج

 Ha h} ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha kh  ka dan ha خ

 Dal d  De د

 Z|al z| zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra r  er ر

 Zai z  et ذ

 sin  s  es س

 syin  Sy es dan ye ط
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 s}ad  s} es (dengan titik di bawah) ص

 d}ad  d} de (dengan titik di bawah) ض

 t}a  t} te (dengan titik di bawah) ط

 z}a  z} zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain  „ apostrof terbalik„ ع

 gain  g  ge غ

 fa  f  ef ف

 Qaf q  qi ق

 kaf  k  ka ك

 lam  l  el ل

 mim  m  em و

ٌ nun  n  en 

 Wau w  we و

ِ ha  h  ha 

 hamzah  ’ apostrof ء

ً ya  y  ye 

 

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

tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda („).  

2. Vokal  
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Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal 

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.  

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 Fath}ah a  a ا َ

 Kasrah i  i ا َ

 d}amah u  u ا َ

 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 Fath}ah dan ya>‟ Ai a dan i ئَ 

 Fath}ah dan waw Au a dan u ؤَ 

Contoh: 

َْفَ   kaifa :    ك 

3. Maddah  

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harakat dan 

huruf 

Nama Huruf dan 

Tanda 

Nama 

َ َىَ...َ َاَ ...َ|  Fath}ah dan alif atau 

ya>‟ 

a> a dan garis di atas 

 Kasrah dan ya>‟ i> i dan garis di atas ى



 

xiii 
 

_ وَُ   D{ammah dan wau u> u dan garis di atas 

 

Contoh: 

اَتَ   ma>ta : ي 

َي ي  <rama : ر 

 qi>la : ل َمَ 

وَْتَ   ً  ٍ : yamu>tu 

4. Ta>’ Marbu>t}ah 

Transliterasi untuk ta>‟marbu>t}ah ada dua, yaitu: ta>‟ marbu>t}ah yang 

hidup atau mendapat harakat fath}ah, kasrah, dan d{ammah, transliterasinya 

adalah [t]. sedangkan ta>‟marbu>t}ah yang mati atau mendapat harakat sukun, 

transliterasinya adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta>‟marbu>t}ah diikuti oleh kata 

yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua itu terpisah, maka 

ta>‟marbu>t}ah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

Contoh: 

لَْطف الََََََََََََََ ةَ  وْض   raud{ah al-at} fa>l : ر 

ضه ة َ انْفاَ  ُ ةَ  ٍْ دَ  ً  al-madi>nah al-fa>d{ilah : ا نْ

ة َ  ً  al-h{ikmah : ا نْحكْ

5. Syaddah (Tasydi>d ) 

Syaddah atau tasydi>d yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

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

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

ا َ بَُّ  <rabbana :     ر 

َُْ ا  <najjaina :    َ جَّ

كَ   al-h}aqq :    ا نْح 

 nu‟‟ima :       َ عىَّ 
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 aduwwun„ :      ع د وَ 

Jika huruf ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 

kasrah, maka ia ditransliterasikan seperti huruf  maddah menjadi i>.  

Contoh: 

 Ali> (bukan „Aliyy atau „Aly)„ : ع ه يَّ 

ب يَّ  Arabi> (bukan „Arabiyy atau „Araby)„ : ع ر 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال 

(alif lam ma‟arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi 

seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf 

qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang 

mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan 

dihubungkan dengan garis mendatar (-). 

Contoh: 

شَ  ًْ  al-syamsu (bukan asy-syamsu) : ا نْش 

ن ة َ نْز   al-zalzalah (bukan az-zalzalah) :  ا نْزَّ

  al-falsafah :  ا نْف هْض ف ة َ

 al-bila>du :    ا نْب لا د َ

7. Hamzah  

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof     ) 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. 

Contoh: 

ٌ ر   ta‟muru>na : ت ايْ 

‘ ا نَُّوْع  : al-nau‟ 

ءَ  ٌْ  syai‟un : ش 

رْتَ أ  ي   : umirtu 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 
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Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau 

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

yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, 

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

dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. 

Misalnya, kata al-Qur‟an  dari al-Qur‟a>n), alhamdulillah, dan munaqasyah. 

Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, 

maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh: 

Fi Zila>l al-Qur‟a>n 

Al-Sunnah qabl al-tadwi>n 

9. Lafz al-Jalalah (الله) 

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

atau berkedudukan sebagai mud{a>f  ilaih (frasa nominal), transliterasi tanpa 

huruf hamzah. 

Contoh: 

َالل َ  ٍ ٍْ  billa>h ب الل َ di>nulla>h د 

Adapun ta‟ marbu>t}ah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz} al-

jala>lah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: 

ة َالل َ ًً َرحْ ٌْ  hum fi> rah}matilla>h  ه ىَْف 

10. Huruf Kapital 

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

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

kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, 

tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri 

didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap 

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

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

kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul 
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Abu> al-Wali>d Muh}ammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu> 

al-Wali>d Muh}ammad (bukan: Rusyd, Abu> al-Wali>d 

Muh}ammad Ibnu) 

Nas}r Ha>mid Abu> Zai>d, ditulis menjadi: Abu> Zai>d, Nas}r Ha>mid 

(bukan: Zai>d, Nas}r Hami>d Abu>) 

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

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

Wa ma> Muh}ammadun illa> rasu>l 

Inna awwala baitin wud{i‟a linna>si lallaz|i> bi Bakkata muba>rakan 

Syahru Ramad}a>n al-laz|i> unzila fih al-Qur‟a<n 

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

Abu> Nas}r al-Fara>bi> 

Al-Gaza>li> 

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt.  =  subh}a>nahu> wa ta „a>la> 

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

a.s.  = „alaihi al-sala>m 

H  =  Hijriah 

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 A>li „Imra>n/3:4 

HR  =  Hadis Riwayat 
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Untuk karya ilmiah berbahasa Arab, terdapat beberapa singkatan berikut: 

                     صفحة  =    ص

بدَوٌََيكاٌَََ    =  دَو   َ  

 صهيَاللَوَصهى  =    صهعى

 طبعة  =    ط

 بدَوٌََاَشر  =    دٌَ

اَنجَ انيَاخرَِ\انيَاخرَها   =   

 جزء  =    ج
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ABSTRAK 

 
Nama    :Tenri Ana 
Nim    :11000119093 
Judul :Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Lahan Budidaya 

Rumpu Laut di Kelurahan Akkajeng, Kecamatan Sajoanging, 
Kabupaten Wajo. 

 
Pokok permasalahan dalam penelitian ini membahas tentang Bagaiamana 

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Lahan Budidaya Rumput Laut di 
Kelurahan Akkajeng, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo. Pokok masalah 
tersebut dibagi menjadi 3 sub masalah yakni: Bagaimana Status Penguasaan 
Lahan Budidaya Rumput Laut di Kelurahan  Akkajeng, Kecamatan Sajoanging, 
Kabupaten Wajo; Bagaimana Praktik jual beli lahan budidaya rumput laut di 
Kelurahan Akkajeng, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo; Bagaimana 
pandangan hukum Islam terhadap keabsahan jual beli lahan budidaya rumput laut 
di Kelurahan Akkajeng, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo. 
 Jenis penelitian yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif yang berupa 
penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan penelitian yang digunakan 
adalah pendekatan perundang- undangan dan pendekatan hukum syar‟i. Sumber 
data dalam penelitian ini diantaranya yaitu Kepala Lurah, Toko Agama, dan 
masyarakat di Kelurahan Akkajeng yang terlibat dalam pelaksanaan jual beli laut 
untuk dijadikan lahan budidaya rumput laut. Metode pengumpulan data yang 
digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik pengolahan 
dan analisis data dilakuakan dengan melalui tiga tahapan yaitu: reduksi data, 
penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 

Hasil dari penelitian ini menujukkan bahwa: 1) Status pengusaan wilayah 
pesisir untuk usaha budidaya rumput laut di Kabupaten Wajo bersifat open acces 
dan common property namun tidak didasari oleh surat izin usaha sebagai tempat 
diatur oleh perda No. 1 tahun 2012 tentang pelaksanaan retribusi izin perikanan 
dan kelautan. 2) Pelaksanaan jual beli lahan budidaya rumput laut yang dilakukan 
oleh masyarakat Kelurahan Akkajeng dilakukan dengan cara menawarkan laut 
yang dijual kepada orang lain, di mana proses terjadinya jual beli ini dilakukan 
tanpa mengikuti prosedur hukum, serta faktor kurangnya pemahaman dari sisi 
agama mengenai masalah jual beli yang lebih rinci. 3) Pandangan hukum Islam 
terhadap praktek jual beli laut untuk dijadikan lahan budidaya rumput laut di 
Kelurahan Akkajeng, di mana ada kecacatan dalam syarat jual beli tersebut dan 
objek yang perjual belikan yaitu laut yang merupakan milik  negara, maka 
hukumya menjadi tidak sah dan haram.. 

Penelitian ini memiliki implikasi bahwa: 1) Status pengusaan wilayah 
pesisir untuk usaha budidaya rumput laut di Kabupaten Wajo, masyarakat tidak 
mengenal surat izin usaha perikanan, bahkan kepla kelurahan juga tidak 
mengetahui adanya pelaksanaan retribusi izin usaha perikanan. 2) Bagi para 
penjual, hendaknya memperhatikan bagaimana Islam mengatur sistem jual beli 
yang seharusnya dan tidak hanya memandang keuntungan secara pribadi saja dan 
lebih memperhatikan resiko yang akan diterima dimasa yang akan datang tentang 
status kepemilikan laut tersebut 

Kata Kunci: Hukum Islam, Jual Beli, Milik Negara.
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Manusia diciptakan oleh Allah swt sebagai makhluk sosial yang tidak 

hidup sendiri, artinya manusia perlu saling berintraksi sehingga bagaimanapun 

juga manusia dituntut berusaha untuk memenuhi kebutuhannya. Salah satu bentuk 

interaksi yang dimaksud adalah berdagang dibudang muamalah. Jadi muamalah 

dalam arti luas, adalah aturan atau (kaidah) tuhan untuk mengatur manusia tentang 

masalah dunia dalam interaksi sosial.
1
 Dengan cara itulah manusia bisa memenuhi 

kebutuhan sehari-harinya. Secara pribadi manusia mempunyai kebutuhan berupa 

pangan, sandang, dan lain sebagainya. Kebutuhan seperti ini kita dituntut untuk 

dapat berhubungan dengan orang lain, dan mereka semua menjalankan atas dasar 

paham agama atau sesuai dengan aturan dan ajaran Islam.
2
 

 Mayoritas umat Islam hanya kepada hal-hal bersifat ibadah dan minimnya 

memperhatkan pada sisi muamalah yang juga sangat penting untuk di terapkan di 

dalam kehidupan manusia. Hal ini nyata dengan masih kurangnya perhatian umat 

Islam kepada hak yang berkaitan dengan muamalah, sehingga tidak mampu 

menjawab tantangan di era moderen. 

 Manusia dalam bermuamalah harus memperhatikan aturan yang 

ditetapkan oleh Allah swt dan Rasul-Nya. Manusia diberikan kebebasan 

dalammemenuhi kebutuhan hidupnya. Akan tetapi, kebebasan tersebut tidak 

mutlak sebab kesaaran di batasi dengan kebebasan manusia yang lain sehingga 

diperlukan adanya kerja sama dan saling bertoleransi untuk menghindari 

kemungkinan terjadinya konflik. Pada dasarnya praktik muamalah tidak hanya 

pada sebatas jual beli semata, akan tetapi sewa-menyewa, pinjam meminjam, 

investasi dan lain sebagainnya juga termasuk dalam kegiatan bemuamalah. 

                                                           
1
Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah ( Jakarta: PT Raja Grafinido Persada, 2007), h.2. 

2
Adi Nurhani Mufrih, dkk, “Sistem Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Pada 

Perbankan Syariah Dalam Perspektif Hukum Islam”. Iqtishaduna, Vol. 2, No. 2, (September 

2020): h.2.  
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3
Kegiatan muamalah merupakan kegiatan yang melibatkan anggota masyarakat 

dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari. 

  Jual beli juga salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang hakikatnya yaitu 

saling tolong-menolong sesama manusia, apalagi tolong-menolong dalam Islam 

sangat dianjurkan dengan ketentuan hukum yang telah diatur dalam syariat Islam. 

Islam memperbolehkan transaksi jual beli yang dilakukan asalkan sesuai dengan 

syariat maupun dengan ekonomi syariah. 
4
 

Usaha budidaya rumput laut di Kabupaten Wajo mulai dilakukan oleh 

masyarakat sekitar tahun 1999 hingga kini. Pembudidayaan rumput laut dilakukan 

pada saat itu dengan menggunakan metode long line dengan mengambil bibit dari 

Maumere. Rumput laut yang berasal dari Maumere hingga kini dikenal dengan 

sebutan rumput laut Maumere (berjenis Gracillaria). 

Pada umumnya masyarakat pesisir di Kabupaten Wajo menjadi nelayan 

tangkap, namun lambat laun menjadi nelayan budidaya rumput laut, dikarenakan 

beberapa hal, antara lain: 1) budidaya rumput laut tidak memerlukan modal yang 

besar; 2) masa panen cepat (sekitar 40 hari); 3) pemeliharaan rumput laut sangat 

praktis sehingga tidak perlu sering melaut. 

Usaha budidaya rumput laut di Kabupaten Wajo semakin berkembang dan 

menjadi usaha yang turun temurun, dapat di wariskan, di perjual-belikan, tentunya 

hal ini terkait dengan aspek ekonomi, social budaya serta aspek hukum. 

Usaha budidaya rumput laut yang dilakukan dengan cara menguasai lahan 

berkisar 1 ha yang dapat menampung sebanyak 600 bibit rumput laut , 

menyebabkan pengkaplingan wilayah pesisir oleh masyarakat sekalipun belum 

ada penetapan batas lahan. Pengkaplingan dan penguasaan atas lahan budidaya 

rumput laut oleh seseorang/pribadi atau secara bersama-sama/keluarga 

menimbulkan presepsi kepemilikan terhadap lahan budidaya, sehingga tidak 

                                                           
3
Suriyadi dan Ashar Sinilele.” Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhdap Praktik Utang 

Piutang Di Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu”. E[-Iqtishady, Vol.  4, No. 1. (Juni 2022): 

h.106-118.  
4
Mahmudah Mulia Muhammad,”Transaksi E-Commerse Dalam Ekonomi Syriah”. El-

Iqtishady, Vol.  2, No. 1 (Juni 2020). h 33.   
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jarang menimbulkan konflik lahan antar nelayan pembudidaya, dan antara nelayan 

pembudidaya dengan nelayan tangkap yang menggunakannya sebagai jalur 

transportasi.  

Sistem pengelolaan usaha budidaya rumput laut, khususnya jual beli atas 

wilayah pesisir untuk usaha budidaya rumput laut di Kabupaten Wajo merupakan 

masalah yang kompleks karena terkait dengan masalah pemilikan/penguasaan. 

Seperti halnya jual beli laut yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan 

Sajoanging objek jual beli tersebut atau laut yang diperjualbelikan bukan milik 

sah sipenjual melainkan milik/dikuasai Negara sehingga sering menimbulkan 

tumpang tindih antar masyarakat. Hal ini banyak di lakukan oleh masyarakat di 

Kelurahan Akkajeng Kecamatan Sajoanging yang menjual laut milik negara tanpa 

adanya persetujuan pemerintah setempat dan juga tanpa adanya surat izin  resmi, 

mereka berdalih bahwa mereka berhak atas laut tersebut untuk diperjual belikan. 

Jadi, dalam hal ini warga hanyalah pemegang secara fisik bukan sebagai 

pemilik. Warga boleh memanfaatkan laut dan juga wajib untuk merawat laut 

tersebut. Namun permasalahannya adalah warga mengambil kesempatan dari 

kewenangan yang diberikan atas laut tersebut dan mengambil keuntungan secara 

pribadi yang hal ini pula bertentangan dengan tujuan dari jual beli dalam fiqh 

mu‟amalah. 

Praktik jual beli lahan budidaya rumput laut di Kelurahan Akkajeng 

Kecamatan Sajoanging Kabupaten Wajo tersebut dapat dideskripsikan sebagai 

berikut: Pihak penjual menjual laut yang dikatakan miliknya kepada pihak 

pembeli yang sedang membutuhkan laut tersebut dengan cepat, penjual 

menawarkan laut tersebut yang akan dijual dengan harga yang cukup tinggi 

namun keuntungan uang sangat menjanjikan sehingga membuat si pembeli tergiur 

untuk membeli. 

Sedangkan yang seharusnya adalah laut tidak dapat dimiliki dan hanya 

bisa dimanfaatkan, maka sudah sepatutnya masyarakat/nelayan pembudidaya 

rumput laut menetapkan tanda batas pengkaplingan serta mempunyai SIUP 
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sebagai dasar penguasaan dan pengunaan wilayah pantai untuk usaha budidaya 

rumput laut. 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut penulis tertarik untuk 

meneliti lebih lanjut mengenai “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli 

Lahan Budidaya Rumput Laut Di Kelurahan Akkajeng, Kecamatan 

Sajoanging, Kabupaten Wajo”. 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

 Fokus penelitian inii memberi pemahaman lebih jelas mengenai praktik 

jual beli lahan budidaya rumput laut dan keabsahannya jika di tinjau dalam 

pandangan hukum Islam. 

2. Deskripsi Fokus 

Tinjauan adalah hasil dari meninjau, pandangan, pendapat, atau perbuatan 

peninjau sesuai hal tertentu yang menjadi objek penelitian.
5
 

a. Hukum Islam itu adalah Hukum Fiqh Muamalah, yakni pemahaman 

manusia tentang kaidah-kaidah (norma-norma) kemasyarakatan yang 

bersumber pertama pada Al-Qur‟an, kedua pada Sunnah Rasulullah, dan 

ketiga dari akal pikiran.
6
 

b. Jual beli atau perdagangan dalam istilah fiqh disebut al-ba‟i yang menurut 

etimologi ialah berarti menjual atau mengganti, sedangkan jual beli 

menurut istilah ialah pertukaran barang dengan barang atas dasar 

penyerahan dan peminidahan sesuatu dengan pertukaran yang sah.
7
 

                                                           
5
Tim Penyusun Kamus Pusat Pembiniaan dan Pembangunan Bahasa, Kamus Besar 

Bahasa Inidonesia ( Jakarta: Balai Pustaka,1988), h. 1. 
6
A. Djuzulli, Ilmu Fiqh ( Jakarta: Prendamedia Group,2005), h.14. 

7
Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Inidonesia, (Jakarta: 

Pusat Bahasa, 2008), h. 824. 
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c. Laut merupakan kumpulan air asin (dari jumlah banyak dan luas) yang 

menggenangi dan membelah daratan menjadi benua atau pulau-pulau
 8

 

d. Budidaya merupakan usaha yang menghasilkan sesuatu yang baik dan 

menguntungkan.
9
 

e. Rumput laut merupakan tumbuhan yang tidak memiliki akar, batang dan 

daun yang jelas, seluruh tubuh rumput laut disebut thallus.
10

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka pokok masalah 

adalah Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Lahan Budidaya 

Rumput Laut di Kelurahan Akkajeng, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo 

dari pokok masalah tersebut dirumuskan sub masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana status penguasaan lahan budidaya rumput laut di Kelurahan 

Akkajeng, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo ? 

2. Bagaimana pelaksanaan jual beli lahan budidaya rumput laut di Kelurahan 

Akkajeng, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo ? 

3. Bagaimana Pandangan hukum Islam tentang keabsahan jual beli lahan 

budidaya rumput laut di Kelurahan Akkajeng, Kecamatan Sajoanging, 

Kabupaten Wajo? 

D. Kajian Pustaka 

 Untuk menghindari adanya plagiasi, maka penulis menggunakan karya 

tulis terdahulu untuk menjadi literatur serta sebagai tinjauan pustaka.  

1. Skripsi: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tanah Pantai Hasil 

Reklamasi (di Sukaraja, Kecamatan Bumi Waras, Bandar Lampung Oleh 

Dwi Monica Apriani(2020). Dalam skrispi tersebut membahas mengenai 

praktik jual beli tanah reklamasi pantai yang dijualbelikan kepada orang 

lain yang terjadi di daerah Sukaraja, Kecamatan Bumi Waras, Bandar 

                                                           
8
Frans E. Lidkadja dan Daniel F. Bassie, Hukum Laut dan Undang-Undang Perikanan, 

(Ghalia Indonesia, 2008), h. 21. 
9
Tim Penyusun Kamus Pusat Pembiniaan dan Pembangunan Bahasa, Kamus Besar 

Bahasa Inidonesia ( Jakarta: Balai Pustaka,1988), h. 226. 
10

Anggadiredja, Rumput Laut. ( Jakarta: Penebar Swadaya, 2006), h. 134. 
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Lampung, Lampung.
11

 Yang menjadi pembedanya penulis lebih berfokus 

membahas tentang bagaimana pelaksanaan jual beli lahan budidaya 

rumput laut” 

2. Skripsi: Tinjauan Hukum Islam Terhdap Praktik Jual Beli Tanah Negara 

Studi Di PT.KAI Kelurahan Gapura Kecamatan Kotabumi Kabupaten 

Lampung Utara oleh Yuli Sri Lestari (2019). Dalam skrispi tersebut 

membahas mengenai praktik jual beli tanah milik negara milik PT. KAI di 

Kelurahan Gapura jika di tinjau dari hukum Islam.
12

Yang menjadi 

pembedanya penulis membahas mengenai bagaimana pelaksanaan  jual 

beli lahan budidaya rumput laut " 

3. Skripsi: Aspek Hukum Terhadap Gadai Atas Wilayah Pesisir Untuk Usaha 

Budidaya Rumput Laut Di kabupaten Takalar Oleh Fadilla Firdaus (2014). 

Dalam skrispi tersebut membahas mengenai status penguasaan wilayah 

pesisir untuk usaha budidaya rumput laut dan pelaksanaan gadai atas 

wilayah pesisir usaha budidaya rumput laut secara kebiasaan di kabupaten 

Takalar. 
13

Yang menjadi pembedanya penulis membahas mengenai 

bagaimana keabsahan terkait jual beli lahan budidaya rumput laut 

4. Jurnal: Hak Pengusahaan Perairan Pesisir dalam Perspekif Hukum 

Agraria dan Pulau-Pulau Kecil Oleh H. Basri dan Yahya A.Z (2012). 

Dalam jurnal tersebut membahas cakupan pengusahaan perairan pesisir 

serta pulau-pulau terluar.
14

 Yang menjadi pembedanya penulis membahas 

mengenai bagaiamana keabsahan terkait jual beli lahan budidaya rumput 

laut dalam perspektif hukum Islam” 

                                                           
11

Dwi Monica,"Tinijauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tanah Pantai Hasil Reklamasi 

di Suraja,Kecamatan Bumi Waras,Bandar Lampung",skripsi (Bandar Lampung : Fakultas Syariah 

UINI Raden Initan Lampung 2020).  
12

Abudzar Al-Gafiri," Tinijauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pasir Pantai Di Desa 

Nangawer, Bima",skripsi (Bima : Fakultas Agama Islam UNISMUH Surakarta 2019). 
13

Fadilla Firdaus," Aspek Hukum Terhadap Gadai Atas Wilayah Pesisir Untuk Usaha 

Budidaya Rumput Laut Di Kabupaten Takalar". Skripsi (Takalar : Fakultas Hukum UNHAS 

Makassar 2014). 
14
H. Basri, Yahya A.Z. “ Hak Pengusahaan Perairan Pesisir Dalam Perspektif Hukum 

Agraria dan Pulau-Pulau Kecil”, Jurnal Pendecta (Kalimantan Timur: Universitas Borneo 2012), 

h. 233. 
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5. Jurnal: Penguasaan Tanah Pantai dan Wilayah Pesisir di Indonesia Oleh 

Muhammad Ilham Arisaputra (2015). Dalam jurnal tersebut membahas 

mengenai Status Penguasaan Tanah Oleh Masyarakat yang Berada Di 

Wilayah Pantai dan Wilayah Pesisir.
15

 Yang menjadi pembedanya penulis 

membahas mengenai bagaimana keabsahan terkait jual beli lahan budidaya 

rumput laut. 

E. Tujuan Penelitian  

 Berdasarkan rumusan masalah di atas maka adapun tujuan penelitian dari 

penulis di antaranya : 

1. Untuk mengetahui bagaimana status penguasaan lahan budidaya rumput 

laut di Kelurahan Akkajeng, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo. 

2. Untuk mengetahui pelaksanaan jual beli lahan budidaya rumput laut yang 

nantinya laut tersebut yang diperjual belikan yang terjadi di Kelurahan 

Akkajeng, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo. 

3. Untuk memahami bagaimana Pandangan Hukum Islam Tentang 

Keabsahan Jual Beli Lahan Budidaya Rumput Laut. Sehingga menjadi 

solusi di masa yang akan datang terhadap pelaksanaan jual beli di 

Kelurahan Akkajeng, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo tersebut 

secara khusus dan wilayah lain pada umumnya. 

F. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan penelitian dapat bermanfaat secara praktis maupun secara 

akademisi di antaranya: 

1. Kegunaan Praktis 

Sebagai bahan acuan atau pertimbangan dalam praktik jual beli sesuai 

dengan syariat Islam, serta mengetahui pandangan hukum islam terhadap 

jual beli milik negara. 

2. Kegunaan Teoretis 

                                                           
15
Muhammad Ilham Arisaputra. “Penguasaan Tanah Pantai dan Wilayah Pesisir di 

Indonesia”, Jurnal Perspektif Hukum (Makassar: UNHAS Makassar 2015), h.39. 
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 Memberikan pemahaman kepada pembaca tentang jual beli lahan 

budidaya rumput laut. 

 Untuk menambah referensi, bahan literatur atau pustaka khususnya 

dalam memahami jual beli lahan budidaya rumput laut. 

 Dapat dijadikan dasar bahan kajian untuk penelitian permasalahan 

yng terkait. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Jual Beli Dalam Hukum Islam 

    1. Pengertian Jual Beli 

Secara etimologi jual beli (al-bai‟) adalahtindakan menukar satu barang 

dengan barang lain (barter) lainnya. Jual beli adalah istilah yang dapat digunakan 

untuk menyebut dari dua sisi transaksi yang terjadi sekaligus yaitu menjual dan 

membeli.
1
 

Secara terminologi fiqh jual beli dikenal dengan istilah al-bai‟, menjual, 

mengganti, menukar sesuatu denagn sesuatu yang lain. Pengucapan al-bai‟ dalam 

istilah fiqh terkadang digunakan untuk pengertian lawannya yaitu, pengucapan al-

syira yang berarti membeli. Dengan demikian, al-bai‟ mengandung arti menjual 

sekaligus membeli. Sedangkan menurut Syariat yang dimaksud dengan jual beli 

adalah “petukaran harta atas dasar saling rela” atau “memindahkan milik dengan 

ganti yang dapat dibenarkan (yaitu bentuk alat tukar yang sah).
2
 Menurut 

Hanafiah pengertian jual beli (al-bai‟) secara defenitif yaitu tukar menukar harta 

benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara 

tertentu yang bermanfaat. Adapun meurut Malikiyah, Syafi‟iyah, dan Hanabilah, 

bahwa jual beli (al-bai‟) yaitu tukar menukar harta dengan hartapulah dalam 

bentuk pemindahan harta milik atau kepemilikan, dan menurut Pasal 20 ayat 2 

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, ba‟i adalah jual beli antara benda dan benda, 

atau pertukaran benda dengan uang.  

Murabahah adalah suatu akad jual beli atas barang tertentu, di mana 

seseorang penjual menyebutkan secara jelas barang yang diperjual belikan,  

                                                           
1
Imam Mustofa, Fiqh Mu‟amalah Kontemporer (Jakarta: Kharisma Putra Utama 

Offset,2016), h. 21. 
2
Chairuman Pasaribu, Suharwardi K, Lubis, Hukum Perjanjian Dalam Islam (Cet III; 

Jakarta:Sinar Grafika, 2004), h. 33. 
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termasuk harga pembelian barang kepada seseoarang pembeli, kemuadian 

mengiasyaratkan atasnya suatu laba atau keuntungan dalam jumlah tertentu.
3
 

Berdasarkan definisi di atas, jual beli pada hakikatnya adalah tukar 

menukar barang. Hal ini telah dilakukan oleh masyarakat primitif ketika uang 

belum digunakan sebagai alat tukar-menukar barang, yaitu dengan sistem barter 

yang dalam terminilogi fiqh disebut dengan ba‟I al- muqayyadah. Mesipun jual 

beli dengan sistem barter telah ditinggalkan, diganti dengan sistem mata uang, 

tetapi terkadang esensi jual beli seoerti itu masih berlaku, sekalipun untuk 

menentukan jumlah barang yang ditukar tetapi diperhitungkan dengan nilai mata 

uang tertentu.
4
 

Sabiq dalam bukunya Fikih as-Sunnah menyatakan bahwa jual beli 

menurut bahasa ialah saling menukar (pertukaran), sedangkan menurut syara‟ jual 

beli adalah pertukaran harta atas dasar saling suka rela („antaradhin) atau 

memindahkan hak kepemilikan harta terhadap suatu benda atau harta dengan ganti 

yang dapat dibenarkan oleh hukum ( yaitu beruba alat tukar yang sah).
5
 

Dari definisi yang dikemukakan di atas, dapatlah disimpulkan  bahwa jual 

beli itu dapat terjadi dengan cara: 

1. Pertukaran harta antara dua pihak atas dasar saling rela („antaradhin). 

2. Mimindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan, yaitu berupa alat 

yang diakui sah dalam lalu lintas perdagangan. 

Cara jual beli di atas menunjukkan bahwa pertukaran harta atas dasar 

saling sukarela. Pertukaran harta atas dasar saling sukarela ini dapat dilakukan di 

pasar tradisional  (tempo dahulu); dan/atau yang sering dilakukan pertukaran uang 

dengan barang, seperti yang terjadi saat ini. Adapun dalam cara kedua, yaitu 

“memindahkan hak milik dengan ganti yang dapat dibenarkan “, disini berarti 

                                                           
3
Muhammad, Bisnis Syariah Transaksi dan Pola Pengikatannya (Depok: Rajawali Pers, 

2018), h. 187. 
4
Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah (Cet. IV;Jakarta: Kencana, 2016), h. 101. 

5
Sabiq, Fikih as-Sunnah (Jakarta: t.p, 1997), h. 44. 
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barang tersebut dipertukarkan dengan alat yang dapat dibenarkan, disini berarti 

milik atau harta tersebut dipertukarkan dengan alat-alat pembayaran yang sah dam 

diakui keberadaannya, misalnya uang rupiah dan lain sebgainya. 

Qudamah yang menyatakan bahwa jual beli ialah saling menukar harta 

dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan. Dalam definisi di 

atas ditekankan kepada “hak milik dan pemilikan”, sebab tukar-menukar harta 

yang sifatnya tidak harus dimiliki seperti sewa-menyewa. 

Kemudian dalam kaitannya dengan harta, terdapat pula perbedaan 

pendapat antara Mazhab Hanafi dan Jamhur ulama. Menurut Jamhur ulama harta 

adalah materi dan manfaat. Oleh sebab itu, manfaat dari suatu benda boleh 

diperjualbelikan. Adapun ulama Mazhab Hanafi berpendapat, bahwa yang 

dimaksud dengan harta (al-Mall) adalah sesuatu yang mempunyai nilai, sehingga 

kepentingan dan hak tidak dijadikan objek jual beli. 

Masalah jual beli dalamm Fikih Islam dibahas secara luas oleh ulama fikih 

sehingga dalam berbagai literatur ditemukan pembahasan dengan topik al-

bai‟(kitab jual beli). Dikalangan ulama mazhab Hanafi ada dua definisi, pertama; 

jual beli adalah saling tukar- menukar harta dengan harta melalui cara tertentu, 

kedua; jual beli adalah tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang 

sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. 

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa pada hakikatnya 

apa yang dkehendaki dari pengertian jual beli adalah sama, hanya redaksi 

kalimatnya yang berbeda, yaitu jual beli merupakan tukar-menukar barang dengan 

barang atau barang dengan uang antara penjual dan pembeli yang dilakukan 

melalui ijab qabul.
6
 

 

 

 

                                                           
6
 Gibtiah, Fikih Kontemporer (Cet. I; Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), h. 119. 
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2. Dasar Hukum Jual Beli 

Jual beli sebagai sarana untuk membantu manusia dengan landsan yang 

kuat dalam al-Quran dan Sunnah Rasullah Saw, yang berbicara tentang jual beli, 

di antaranya yaitu: 

a. Al- Qur‟an pada QS. An-Nisa ayat 29 

                      

                         

        

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.
7
 

 

Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam jual beli harus dilakukan dengan 

cara yang benar, tidak sembarangan. Karena besarnya pengaruh kejujuran 

terhadap kebaikan hidup di dunia, maka Allah memerintahkan kita untuk bersikap 

jujur dalam kehidupan sehari-hari, dan praktik jual beli sangat dianjurkan dalam 

Islam asalkan tidak ada riba didalamnya dan dengan dasar suka sama suka dalam 

berniaga.
8
 

b. Assunnah: 

عَلَيْهِ  ى اللَُّ صَلَ  رَسُوْلَ اللَِّ  أَنَ  هُ نْ عَ  اللَُّ  يَ ضِ عَنْ أَبِْ سَعِيْدٍ الْْدُْريِْ رَ   
َنََّاَ البَ يْعُ عَنْ تَ رَاضٍ مَ : إِ لَ سَ وَ   

                                                           
7
Departemen Agama Republik Inidonesia, Al-Quran  dan Terjemahan Edisi Baru 

(Surabaya: Mekar Surabaya, 2004), h. 58. 
8
Prili Dwi Utami, Sohrah, Hadi Daeng Mapuna. “Praktik Jual Beli Saham Syariah Di 

Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia Unismuh Makassar”. Iqtishadana, Vol.  2. No. 2. (Januari 

2021): h. 92.  
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Artinya:َ 

 Dari Abu Said al-Khudri mengatakan bahwa Rasulullah saw. bersabda 

“sesungguhnya Jual beli itu harus dilakukan secara suka sama suka”.  HR. 

Al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibbah).
9 

c. Ijma  

Para ulama sepakat bahwa jual beli diperbolehkan asal dengan alasan 

bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan 

orang lain. Akan tetapi, bantuan atau barang milik orang lain yang 

dibutuhkannnya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.
10

 

3. Rukun dan Sayarat jual beli 

   1. Rukun jual beli 

Adapun bebera rukun jual beli sebagai berikut : 

a. Penjual 

Merupakan orang yang memiliki objek atas barang yang akan diperjual 

belikan. Di dalam transaksi perbankan syariah yang menjadi pihak 

penjualnya adalah bank syariah. 

b. Pembeli 

Merupakan orang yang memperoleh barang yang diinginkan, dengan 

syarat membayar sejumlah uang kepada penjual. Nasabah sebagai 

pembeli dalam aplikasi bank syariah. 

c. Objek jual beli 

Merupakan barang yang akan dijadikan objek transaksi dalam jual beli 

dan objeknya ini harus ada fisiknya harus terlihat. 

d. Harga 

Harga pada setiap transaksi jual beli harus dengan jelas disebutkan 

harga jual yang telah disepakati antara penjual dan pembeli. 

                                                           
9
Abu Abdillah Muhammad bini Yazid al-Qazwinii, Sunan Ibnu Majah, juz 2 (Beirut: 

Darul al-Fikr, t.t), h. 737. 
10
Rachmat Syafe‟i, Fiqih Muamalah (Cet. VI; Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h. 75. 
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e. Ijab Kabul 

Merupakan kesepakatan antara penjual dan pembeli pada saat 

penyerahan dan penerimaan barang yang diperjual belikan, ijab kabul 

harus dengan jelas disampaikan ataupun dituliskan.
11

 

Mengenai rukun jual beli, para fukaha berbeda pendapat. Menurut mazhab 

Hanafi rukun dan syarat jual beli hanya ijab dan kabul. Menurut pendapat mereka, 

yang menjadi rukun jual beli hanyalah kerelaaan kedua belah pihak. Akan tetapi, 

karena unsur kerelaan tersebut berhuungan dengan hati yang sering tidak 

kelihatan, maka dierlukan petunjuk atau alat ukur (Qarimah) yang menunjukkan 

kerelaan tersebut dari kedua belah pihak. Adapun rukun jual beli menurut jamhur 

ulama ada emapat: 

1. Orang yang berakad (penjual dan pembeli) 

2. Sighat (lafal Ijab dan qabul) 

3. Terdapat barang yang diperjual belikan, dan 

4. Ada nilai tukar pengganti barang. 

Berdasarkan kutipan di atas dapat kita ketahiu bahwa pada dasarnya 

pendapat tersebut sama, yang menjadi rukun jual beli adalah adanya penjual dan 

pembeli, adanya sighat akad dan qabul, adanya barang yang diperjual belikan dan 

terdapat nilai tukar yang jelas.
12

 

Selanjutnya masing-masing rukun diperlukan syarat-syarat yang harus 

dipenuhi. Jadi apabila rukun itu tidak terpenuhi syarat-syaratnya maka perjanjian 

jula beli yang dilaksanakan dinyatakan batala secara syara‟. Agar suatu jual beli 

yang dilakukan oleh pihak penjual dan pembeli sah, harus dipenuhi syarat-syarat 

sebagai berikut :
13

 

 

                                                           
11

Ismail,  Perbankan Syariah ,( Cet. V; Jakarta:Kencana, 2017), h. 137. 
12

Gibtiah, Fikih Kontemporer, ( Jakarta :Kencana, 2004), h. 121. 
13

Sjarief Sukandi, Terjemahan Bulugh al-Maram, (Al-Ma'arif , Bandung, 1984), h. 381. 
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1. Penjual dan Pembeli (ba‟I dan musytari)  

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh orang yang mengadakan 

akad antara lain: 

a. Berakal 

Yang dimaksud dengan berakal adalah dapat membedakan atau memilih 

mana yang terbaik bagi dirinya. Apabila salah satu pihak tidak berakal 

maka jual beli yang diadakan tidak sah.
14

 

Sebagaimana telah dijelaskan dalam firman Allah dalam Q.S. an-Nisa 4:5. 

                           

                 

      َ
    Terjemahnya:َ

“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum 

sempurna akalnya, harta  yang dijadikan Allah sebagai pokok 

kehidupan. berilah mereka belanja dan pakaian dan ucapkanlah 

kepada mereka kata-kata yang baik”.
15

 

 

b. Kehendak sendiri 

Bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli salah satu pihak lain tidak 

melakukan paksaan atau mekasa pihak lain sehingga pihak lain tersebut 

melakukan perbuatan jual beli bukan disebabkan kemauan sendiri tapi ada 

unsur paksaan.  

c. Keduanya tidak mubazir  

Maksudnya, pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli 

bukanlah manusia yang boros (mubazir). Sebab orang yang boros di dalam 

hukum dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap bertindak, artinya 

dia tidak melakukan sendiri sesuatu perbuatan hukum walaupun 

kepentingan hukum itu menyangkut kepentingannnya sendiri. 

                                                           
14

Suhrawardi, Fikih Muamalah, (Sinar Grafika, Jakarta, 2000, Cet. I), h. 130. 
15

Departemen Agama RI, al-Quran dan Terjemahannnya, (Toba Putra, Semarang, 1985), 

h.61  
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d. Baligh 

Jamak dari baligh yang berarti orang yang telah dewasa baligh atau 

dewasa dalam hukum Islam adalah apabilah telah berumur 15 tahun, uang 

tidak bisa membedakan, memilih, dan tidak mengerti jual beli. Dengan 

standar dewasa ini diharapkan mereka dapat mengetahui apa yang harus 

diperbuat, apa yang dikerjakan, serta baik buruknya dapat diketahui oleh 

mereka. 

2. Harga dan Barang (ma‟qud „alaih)  

Ma‟qud alaih adalah objek jual beli, yang menjadi rukun jual beli supaya 

kedua belah pihak mengetahui wujud barangnnya, sifat, serta harganya, karena 

sesungguhnya Rasulullah melarang jual beli dengan penipuan.
16

 

Menurut Imam Syafi‟I, syarat-syarat barang yang sah diperjualbelikan 

dapat disimpulkan tentang syarat-syarat yang boleh dan sah diperjualbelikan, 

sedangkan syarat jual beli ditinjau dari mabi‟ (barangnnya) yaitu objek jual beli 

terdiri dari mabi‟ dan tsaman. 

a. Suci, bersih barangnya 

Barang najis tidak sah untuk diperjualbelikan dan tidak boleh dijadikan 

uang sebagai alat tukar, seperti kulit bangkai yang belum di masak.
17

 

Tidak sah juga jual beli barang bernajis, tapi sah dihibahkan.
18

  

b. Barangnya ada dalam kekuasaan (milik) 

Bahwa orang yang melakukan perjanjian jual beli atas sesuatu barang 

adalah pemilik sah barang tersebut dan telah dapat izin dari pemilk sah 

barang tersebut, jual beli barang yang dilakukan oleh orang yang bukan 

pemilik sah barang tersebut, jual beli barang yang dilakukan oleh orang 

                                                           
16

A. Hassan, Tarjamah Bulughul Maram, (Bandung, CV. Diponegoro, 1996), h. 391. 
17

Nazar Bakry, Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam, ( Raja Grafindo Persada, Jakarta, 

1994), h. 59.  
18

Zaenuddini bin Abdul Aziz danFathul Muini, Daar Ihya al-Arobiyah, (Indonesia,), 

h.67. 
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yang bukan pemilik atau yang berhak berdasarkan kuasa pemilik, 

dipandang sebagai perjanjian jual beli yang batal.
19

 

c. Barangnya jelas zatnya, ukurannya, dan sifatnya (dapat diketahui) 

Barangnya dapat diketahui oleh penjual dan pembeli dengan terang dan 

jelas tentang banyaknya takarannya, beratnya, dan ukurannya. Sehingga 

tidak akan terjadi pertentangan diantara keduanya. 

2. Syarat Jual beli 

 Adapun syarat-syarat jual beli adalah sebagai berikut: 

a. Orang yang melakukan jual beli itu harus berakal dan sudah mumayyiz. 

b. Alat transaksi jual beli itu harus dengan ungkapan masa lalu (sudah saya 

beli dan sudah saya jual). 

c. Barang yang dijual belikan harus yang boleh dimakan atau bernilai dan 

dapat ditetapkan penyerahannya. 

d. Penjual dan pembeli harus ada perasaan sama rela. 

e. Transaksi jula beli berlaku yaitu sama-sama ada hak pemilikan dan 

penguasaan.
20

 

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, syarat objek jual 

beli yang diperbolehkan adalah:
21

 

1) Barang yang dijualbelikan harus ada. 

2) Barang yang dijualbeliakan harus diserahterimakan. 

3) Barang yang dijualbelikan harus berupa barang yang memiliki nilai atau 

harga tertentu. 

4) Barang yang dijualbelikan harus halal. 

5) Barang yang dijualbelikan harus diketahui oleh pembeli. 

6) Kekhususan barang yang dijualbelikan harus diketahui. 

7) Penunjukan dianggap memenuhi syarat kekhususan barang yang dijual 

belikan jika barang itu ada di tempat jual beli. 

8) Sifat barang yang dapat diketahiu secara langsung oleh pemebli tidak 

memerlukan penjelasan lebih lanjut. 
                                                           

19
Suhrawardi K. Lubish, Fikih Muamalah, (Jakarta: Sinar Grafitika, 2000, Cet. I), h. 134. 

20
As-Shan‟ani, Subulus Salam, Jus III, Dahlan, (Jakarta: Darus Sunnah, 2017), h. 4.  

21
Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah, (Jakarta: Sinar Grafitika, 2001), h. 108-109.   
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9) Barang yang dijual harus ditentukan secra pasti pada waktu akad. 

3. Sighat akad 

Sighat akad yaitu ijab qabul atau serah terima antara penjual dan pembeli 

Ulama fiqh bahwa urusan utama adalah jual beli adalah kerelaan dua belah pihak . 

Kerelaan dapat dilihat dari akad yang berlangsung, apabila ijab kabul telah 

diucapkan dalam akad jual beli, maka kepemilikan barang dan uang akan 

berpindah tangan. Menurut bahasa, akad berarti perikatan, perjanjian, atau 

pemufatan (itibaq). Sedangkan menurut fuqaha, pengertian akad adalah: 

“Perikatan adalah ijab qabul menurut bentuk yang disyariatkan agama, nampak 

bekasnya pada yang diakadkan”.
22

 

Ulama fiqh telah menyebutkan bahwa syarat-syarat ijab qabul ialah: 

a. Penjual dan pembeli (ba‟I dan musytari ) sudah mukallaf (aqil baliq). 

Tidak dapat mengikat jual belinya anak kecil yang sudah tamyiz, biarpun 

shalih kecuali apabila dia sebagai wakil dari orang yang sudah mukallaf 

maka jual belinya dapat mengikat. 

b. Qabul sesuai dengan ijab, dalam arti seorang pembeli menerima segala 

apa yang diterapkan oleh penjual dalam ijabnya. Contohnya: “Saya jual 

sepeda ini dengan harga sepuluh ribu”, lalu pembeli menjawab, “Saya beli 

dengan harga sepuluh ribu”. 

c. Ijab dan qabul dalam satu majelis, maksudnya bahwa pihak yang 

melakukan akad jual beli hadir  dan membicarakan masalah yang sama. 

Apabila penjual mengucapkan ijab, lalu pemebli beranjak sebelum  

mngucapkan qabul atau pembeli mengadakan aktifitas lain yang tidak ada 

kaitannya dengan akad, kemuadian sesudah itu mengucapkan qabul, 

menurut kesepakatan ulama fiqh, jual beli itu tidak sah meskipun mereka 

berpendirian  bahwa ijab tidak mesti dijawab langsung dengan qabul. 

Maka dapat ditari kesimpulan bahwa ijab qabul atau setiap perkataan atau 

                                                           
22
Hamzah Ya‟qub, Kode Etik Dagang Menurut Islam, (Bandung: Diponegoro,1992), h. 

72. 
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perbuatan yang dipandang urf merupakan tolak ukur syarat suka sama 

suka atau saling rela yang tidak tampak. 

4. Macam - Macam Jual Beli 

 Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dibagi menjadi tiga 

bentuk, yaitu: 

a. Jual beli benda tau barang yang bisa dilihat pada saat melakukan akad jual 

beli atau barang yang diperjual belikan ada di depan penjual dan pembeli. 

Hal ini sudah biasa dilakukan  masyarakat banyak dan boleh dilakukan, 

seperti membeli ikan di pasar. 

b. Jual beli benda tau barang yang disebutkan sifa-sifatnya dalam akad 

(perjanjian) adalah jual beli salam. Menurut para pedangang akad salam 

adalah jual beli tidak tunai. Salam pada awalnya berarti meminjamkan 

barang atau sesuatu yang bernilai sama dengan harga tertentu, tinjauannya 

adalah perjanjian yang penyerahan barang-barangnya di tangguhkan 

hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan pada 

saat akad. 

c. Jual beli benda tau barang yang tidak ada serta tidak bisa dilihat fisiknya 

adalah jual beli yang dilarang dalam agaa islam karena bersifat tidak tentu 

atau masih gelap sehingga dikhwatirkan barang tersebut diperoleh dari 

hasil curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan 

kerugiaan salah satu pihak. 

Ditinjau dari segi subjek (pelaku akad), jual beli terbagi menjadi tiga 

bagian yaitu lisan, dengan perantara dan dengan perbutan. 

a. Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang dilakukan 

oleh kebanyakan orang, bagi orang yang tuli dan bisu diganti dengan 

isyarat karena isyarat merupakan pembawaan alami dalam menampakkan 

kehendak. Hal yang dipandang akad merupakan kehendak atau maksud da 

pengertian, bukan pembicaraan dan pernyataan. 
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b. Penyimpanan akad jual beli melalui perantara, utusan, tulisan, atau surat-

menyurat sama dengan ijab kabul menggunakan ucapan misalnya via pos 

dan giro, jual beli seperti ini dibolehkan dalam syara‟. Sebagian ulama 

memiliki pemahaman yang sama bahwa bwentuk jual beli ini hampir sama 

dengan jualmbeli salam. Hanya saja jual beli salamantara penjual  dan 

pembeli saling berhadapan dalam suatu majelis akad, sedangkan dalam 

jual beli via pos dan giro antara penjual dan pembeli tidak salam satu 

majelis akad. 

c. Jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenal juga denga 

istilah mu‟athah yaitu mengambil dan dan memberikan benda tau barang 

tanpa ada ijab kabul, seperti saat seorang mengambil rokok yang sudah 

bertulisakan label harganya di bandrol oleh pejual lalu diberikan uang 

pembayaran  kepada penjual. Jual beli tersebut dapat dilakukan tanpa 

sighat kabul antara penjual dan pembeli menurut syafi‟iyah hal ini dilarang 

sebagai ijab kabul merupakan jula beli tetapi sebagian memolehkan karena 

jual beli kebutuhan barang sehari-hari.
23

 

5. Etika Jual Beli 

 Dalam sebuah pekerjaan yang menghasilkan uang ada dua macam yaitu: 

yaiyu pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung kepada orang lain, 

berkat kecekatan tangan ataupu otak dan pekerjaan yang dikerjakan seseorang 

buat pihak lain, seperti halnya perusahaan dan pemerintahan
24

. Secara umum 

usaha mengukur sebuah mengukur sebuah kesuksesan.  

Namun dibalik itu pelaku usaha harus tetap emperhatikan etika dalam usahanya
25

. 

 Dalam jual belisendiri memiliki beberapa etika, diantaranya sebagai 

berikut: 

                                                           
23

M. Afandi Yazid, Fiqh Muamalah. (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), h. 77-78.  
24

Andi Intan Cahyani, “Zakat Profesi Dalam Era Kontenporer”, El-Iqtishady Vol. 2, No. 

2, ( Desember 2020): h. 164-165. 
25

Mahmuda Mulia Muhammad, “Social Interpreneurship Mewujudkan Kesejahteraan 

Masyarakat Berdasarkan Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah”,  El-Iqtishady 1, No. 2 (Desember 

2020): h. 70. 
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a. Tidak boleh berlebihan dalam mengambil suatu keuntungan 

Ulama malikiyah telah menetukan bata penipuan yang berlebihan 

itu adalah sepertiga ke atas, karena jumlah tersebut batas maksimal yang 

diperbolehkan dalam wasiat dan selainnya. Dengan demikian , kentungan 

yang baik dan berkah adalah keuntungan seprtiga ke atas.
26

 

b. Berintekasi dengan jujur 

Menggambarkan barang dagangan dengan jujur tanpa ada unsur 

kebohongan ketika menjelaskan macam, jenis, sumber dan biayanya. 

c. Menghindari sumpah meskipun pedagang itu benar 

Dianjurkan mengindari sumpah dengan nama Allah terlebih dalam 

jual beli, karena itu termasuk cobaan bsgi ama Allah. 

d. Bersikap toleran dalam jual beli 

Penjual seharusnya bersikap mudah dlam menentukan harga dan 

menguranginya, begitu pula pembeli tidak terlalu keras dalam menentukan 

syarat-syarat dan memberikan harga lebih, agar mengindari adu mulut 

antara penjual dan pembeli. 

e. Mencatat utan dan mempersaksikannya 

Dianjurkan untuk mencatat transaksi dan berapa jumlah utang, 

begitu pula dengan mempersaksikan jual beli ang akan dibayar dibelakang 

dan catatan hutang.   

6. Khiyar dalam jual beli 

 Al- Khiyar ( Hak memilih) ialah mencari keuntungan dari dua hal, antara 

menerima atau membatalkan sebuah akad. Dalam jual beli ada yang nmanya 

khiyar. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari‟ah  KHES) Buku II Bab I Pasal 

20 ayat (8) disebutkan bahwa khiyar berhak memilih penjual dan pembeli untuk 

                                                           
26

Wahbabh Az- Zuhaili, Fiqh Islam 5 ( Depok: Gema Insani, 2007), h. 27.  
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melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang telah mereka tetapkan
27

. 

Khiyar terdir dari beberpa jenis yaitu: Khiyar majelis, khiyar syarat, khiyar „aib. 

1. Khiyar Majelis adalah antara penjual dan pembeli yang mempunyai 

pilihan untuk melanjutkan penjualan atau membatalkan akad, selama 

mereka tetap berada di temapat transaksi yang sama ( majelis) dan belum 

terpisah satu sama lain. Setelah itu perjanjian tidak brlaku lagi atau 

dianggap batal. 

2. Khiyar syarat adalah dua bagaian atau salah satunya memiliki syarat bagi 

penjual dan pembeli, misalnya seseorang berkata “saya akan menjual 

rumah ini denagn harga Rp. 1.000.000.000,- asalkan khiyar dalam tiga 

hari. 

3. Khiyar„aib merupakan suatu kegiatan jual beli yang mensyaratkan 

kesempurnaan barang yang dibeli atau pilihan untuk melanjutkan  atau 

membatalkan kontrak karena barang cacat yang akan menurunkan harga 

barang tersebut. 

 

B. Akad Dalam Islam 

    1. Pengartian Akad 

Akad menurut bahasa adalah ar-rabbth (ikatan), sedangkan menurut istilah 

terbagi menjadi dua yaitu, akad khusus dan akad umum. Akad khusus yaitu ijab 

dan qabul yang melahirkan hak dan tanggung jawab terhadap objek akad. 

Kemudian akad umum adaalah setiap perilaku yang melahirkan hak, atau 

megalihkan atau mengubah atau mengakhiri hai baik itu bersuber dari satu pihak 

ataupun dua pihak.
28
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Istilah “Perjanjian” dalam hukum Indonsia disebut “akad” dalam hukum 

Islam. Kata akad berasal dari kata al- aqad, yang berarti mengikat, menyambung 

atau menghubungkan (ar-rabbt).
29

 

Dalam hukum perdata Islam, akad (al-aqdi), sedangkan secara trminologi 

akad adalah pertalian atau keterikatan anatar ijab dan qabul ssuai dengan 

kehendak syaria‟ah  Allah dan Rasul-Nya) yang menimbulkan akibat hukum pada 

objek perikatan.
30

 

Menurut pasal 262 Mursyid al- Hairan, akad merupakan pertemuan iajb 

yang diajukan oleh salah satu pihak dengan kabul dari pihak lain yang dapat 

menibulkan akibat hukum pada objek kabul.
31

 

Menur Az- Zarqa dalam pandangan syarak, suatu akad merupakan ikatan 

secara hukum yang dilakukan oleh dua atau beberap pihak yang sama-sama 

berkenginan untuk mengikatkan diri. Kehendak atau keinginan pihak-pihak yang 

mengikatkan diri tersebut sifatnya tersembunyi dalam hati. Oleh karena itu, untuk 

menyatakan kehendak masing-masing harus diungkapkan dalam suatu pernyataan. 

Pernyataan pihak-pihak yang berakad ini disebut dengan ijab dan kabul.
32

 

2. Rukun dan Syarat Akad 

   a. Rukun Akad 

Rukun akad pada dasarnya adalah kesepakatan kedua belah pihak dan 

akibat hukumnya adalah apa yang merka ikatkan diri mereka melalui janji. Ini 

menujukkan suatu kebebasan berkontrak karena perjanjian itu dinyatakan sebagai 

berdasarkan kata sepakat para pihak dan akibat hukumnya adalah apa yang dibuat 

oleh pihak tersebut. Agar akad sah menurut Islam, maka harus memenuhi rukun 
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syarat. Mazhab Syafi‟I, Maliki, dan Hambali, memebrikan definisi rukun sebagai 

unsur- nsur yang menentukan akad. Menurut ketiga mazhab ini rukun akad terdiri 

dari empat unsur yaitu, para pihak yang menadakan akad, objek akad, formula 

akad yang berisi iaja dan kabul dan tujuan akad.
33

 

Menurut ahli hukum Islam seperti Az-Zarqa, dalam bukunya yang 

berjudul “al-fiqh, al-islamifi Tsaubihi al-jadid” memberikan unsur pokok 

terjadinya akad yaitu:
34

 

1) Para pihak yang memuat akad (al-aqidan) 

2) Pernyataan kehendak para pihak (Shigatul- aqd) 

3) Objek akad (Mahallul-„aqd) 

4) Tujuan akad  Maudhu‟ al-„aqd) 

b. Syarat Akad 

Adapun syarat- syarat akad adalah sebagai berikut:
35

 

1) Aqid (Subjek akad), disayaratkan bagi subjek hukum adala baliq dan 

berakal dan memenuhi kecakapan hukum. Orang yang cakap hukum 

merupaka orang yang dapat mengetahui baik atau buruknya suatu 

perbuatan, shingga dapat mempetanggung jawabkan perbuatannya 

begitupun orang yang cakap hukumlah yang dapat dinilai bahwa perbuatan 

yang dilakukan sah dan punya implikasi hukum. 

2) Ma‟qud Alaih  Objek akad). 

a) Objek akad adalah sesuatu yang dibolhkan syariat, maka tidak 

dibenarkanmelakukan akad terhadapa sesuatu yang  dilarang 

agama seperti jual beli khamar, miras, dan narkoba. Dapat di serah 
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terimakan, maka tidak sah melakukan akad terhadap sesuatu yang 

tidak dapat di serah terimakan. 

b) Sesuatu yang di akadkan  harus ada ketika akad, maka tidak sah 

melakukan akad terhadap sesuatu ang tidak ada seperti jual beli 

ijon (bai‟Ma‟dum).  

c) Dapat diserah terimahkan, maka tidak sah melakukan akad 

terhadap sesuatu yang tidak dapat diserah teimahkan. 

d) Objek yang diakadkan diketahui oleh pihak-pihak yang akan 

melakukan akad. Keharusan mengetahui objek yang di akadkan ini 

menurut para fuqaha‟ adalah untuk menghindari terjadinya 

perselisiahan antara para pihak yang berakad. 

e) Bermanfaat, baik manfat yang akan diperoleh berupa materi, yang 

dimaksud adalah jelas keguanaan yang trkandung dari apa yang di 

akadkan. 

3) Sighat akad, merupakan sesuatu yang bersumber dari dua orang atau lebih 

yang melakukan akad yang menunjukkan tujuan kehendak batin mereka 

yang melakukan akad. 

4) Bersambungnya antara ijab dan kabul. Ijab terjadi pada satu tempat yang 

sama jika kedua belah pihak hadir bersamaan, atau berada pada suatu 

trmpat yang diketahui oelh ihak yang tidak hadir dengan adanya ijab. 

3. Hal yang membatalkan akad 

Ada hal-hal yang sering kali membatalkan sahnya akad hal-hal ini berada 

pada diri para pihak yang membuat akad. Satiap pihak, yang membuat akad harus 

berada pada psisi yang merdeka Dan denga kehendaknya sendiri. Dengan 

kehendak murni dari diri sendiri dimaksudkan kehendak yang dinyatakan bebas 

dan dlam susana yang wajar, serta tidak dipengaruhi oleh unsur-unsur yang 

menyesatkan pertimbangan dan kehendak para pihak. Hal-hal yang menyesatkan 
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dan membuat kehendak menjadi cacat, sehingga karenanya pejanjian yang dibuat 

menjadi cacat, dan sering disebut dengan istilah cacat kehendak.
36

 

Menurut Syamsul Anwar cacat kehendak dalam hukum Islam berupa 

paksaan, penipuan, dan kekhilafan. Adpun penjelasannya adalah sebagai 

berikut:
37

 

a. Paksaan (dwang) 

Paksaan, dalam Islam diartikan sebagai tekanan atau ancaman 

terhadap seseorang dengan menggunakan cara-cara yang menakutkan 

orang itu sehingga terdorong untuk melakukan atau tidak melakukan 

sesuatu. 

b. Penipuan (bedrog) 

Ahli hukum Islam mendefinisikan penipuan sebagai tindakan 

mengelabuhi oleh salah satu pihak ;ain dengan perkataan dan perbuatan 

bohong untuk mendorongnya memberikan perizinan dimana kalau bukan 

tindakan itu ia tidak akan membeikan perjanjian.  

Pada dasarnya penipuan secara konvensional dan penipuan online 

tidak jauh berbeda yang membedakan hanyalah sarana perbutannya, 

seperti halnya penipuan online yang menggunakan sarana elektronik.
38

 

Adapun yang mengatur norma hukum yang mengatur hubungan hukum 

jika sewaktu-waktu terjadi penipuan, norma hukum tersebut adalah UU 

No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK).
39
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c. Kekhilafan (dwaling) 

Kekhilafan adalah suatu keadaan dalam diri seseorang yang 

mendorongnya untuk menggambarkan sesuatu tidak sebagaimana 

kenyataannya. Dengan kata lain, kekhilafan adalah gambaran keliru pada 

salah satu pihak terhadap objek atau pihak lawan dalam perjanjian. 

4. Syarat sah suatu perjanjian dalam KUHPerdata. 

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkannya 

2. Kesepakatan untuk membuat suatu perikatan 

3. Suatu pokok persoalan tertentu 

4. Suatu sebab yang tidak terlarang. 

Kata sepakat dalam perjanjian sebenarnya adalah pertemuan atau 

persesuaian kehendak antara para pihak dalam perjanjian. Seseorang 

dikatakan memberikan persetujuannya atau kesepakatannya jika ia 

memeng menghendaki apa yang disepakati. 

Syarat sahnya perjanjian yang kedua menurut Pasal 1320 

KUHPerdata ialah kecakapaan untuk membuat perjanjian, dalam Pasal 

1330 menyatakan bahwa ada beberapa orang yang tidak cakap untuk 

membuat perjanjian, yaitu pertama orang yang belum dewasa; kedua, 

mereka yang ditaruh dibawah pengampuan; ketiga, orang-orang 

perempuan dalam pernikahan, (setelah diundangkannya Undang-Undang 

no.1 tahun 1974 Pasal 3I ayat 2 maka perempuan dalam perkawinan 

dianggap cakap hukum). 

Syarat sahnya perjanjian yang ketiga ialah adanya suatu hal 

tertentu. Pasal 1333 KUHPerdata mentukan bahwa suatu perjanjian  harus 

mempunyai pokok suatu benda yang paling sedikit dapat ditentukan 

jenisnya. Suatu perjanjian harus memiliki objek tertentu. 
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Syarat sahnya suatu perjanjian keempat yaitu adanya kuasa hukum 

yang halal atau tidak terlarang. Menurut Pasal 1335 jo 1337 KUHPerdata 

bahwa suatu kuasa dinyatakan terlarang jika bertentangan denga Undang-

undang, kesusialaan, ketertiban umum. 

 

C. Laut 

1. Pengertian Laut 

Laut merupakan kumpulan air asin (dari jumlah banyak dan luas) yang 

menggenangi dan membelah daratan menjadi benua atau pulau-pulau.
40

 

Laut adalah sumber makanan bagi manusia, sarana perdagangan, sarana 

penaklukan, tempat pertempuran, tempat hiburan dan rekreasi dan saran 

apemecah belah atau pemersatu bangsa.
41

 

2. Manfaat Laut 

Menurut penulis, secara keseluruhan fungsi atau manfaat laut adalah 

sebagai berikut:
42

 

1) Sebagai sumber kekayaan alam 

Kekayaan alam yang terdapat di laut ini meliputi wilayah laut dan dasar 

laut serta wilayah daratan dibawahnya. Kekayaan di laut meliputi berbagai 

macam ikan, dari ikan yang sangat kecil (ikan teri) hingga ikan yang 

sangat besar (ikan paus dan hiu), dari ikan yang bernilai ekonomi sedang 

hingga ikan yang bernilai tinggi. Sumber lainnya dari laut termasuk 

rumput laut, mutiara dan lainnya, sumber daya laut ini dianggap sebagai 

sumber kekayaan hayati. 
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2) Sebagai sarana lalu lintas kapal dan transportasi luat 

Menurut data sejarah dari zaman dahulu hingga sekarang, laut digunakan 

oleh manusia sebagai sarana peredaran bagi kapal baik untuk mengangkut 

orang maupun banrang. 

3) Sebagai sarana ke pelabuhan  

Satu hal yang berkaitan dengan pemanfaatan laut sebagai sarana 

transportasi laut adalah pelabuhan. Pelabuhan berfungsi sebagai sarana 

mengangkat/memuat dan menurunkan/membongkar orang atau barang 

yang dibawah oleh kapal. Oleh karena itu, terdapat keterkaitan antara 

fungsi laut sebagai sarana navigasi dan transportasi dengan fasilitas 

pelabuhan. 

4) Sebagai sarana rekreasi 

Negara pesisir dengan kawasan pantai yang ini sudah sering menggunakan 

laut sebagai sarana rekreasi, baik berupa wisata bahari. Jumlah wisman 

yang berkunjung ke beach resort itu bisa menambah devisa negara. 

5) Sebagai sarana untuk memasang kabel dan pipa dibawah laut 

Wilayah dasar laut dan tanah dibawahnya, dibawah yurisdiksi nasional 

atau yurisdiksi eksternal, dapat digunakan oleh negara pantai dan non 

pesisir untuk meletakkan kabel dan pipa bawah laut untuk berbagai 

keperluan seperti distribusi listrik, telepon baris, air, gas, atau 

minyak.Untuk ini diatur dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa 

tentang Hukum Laut. 

6) Sebagai sarana untuk melakukan penelitian ilmiah kelautan 

Laut digunakan oleh para ilmuan untuk mencari wahana penelitian ilmiah 

kelautan berguna dalam pengembangan ilmiah untuk tujuan damai (dalam 

hal perikanan dan kehidupan laut lainnya), bukan untuk militer atau 

membahayakan kepentingan kemanusiaan. Penelitian ilmiah kelautan edisi 
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ini diatur dalam KHL 1982, seluruh bagian laut tidak boleh digunakan 

secara bebas untuk penelitian ilmiah kelautan oleh orang asing. 

7) Sebagai sarana untuk membuang limbah (dalam arti negative) 

KHL 1982 berisi ketentuan yang melarang pembuangan limbah ke laut, 

tetapi dalam peraktiknya laut digunakan dalam rumah tangga, industri dan 

kapal sebagai saran pembuangan limbah. 

Hingga saat ini, masih ada perusahaan industi yang membuang limbah-

limbahnya langsung ke laut, demikian pula limbah domestik dari KK, 

terutama yang tinggal disepanjang pantai, juga membuang limbah cucian 

ke laut (untuk mencuci pakaian dan perlenkapan rumah tangga), kapal 

dagang dan kapal tangker juga terkadang membuang limbah (limbah oli di 

tangki). 

8) Sebagai sarana pertempuran dan menundukkan lawan 

Untuk Negara-negara dengan armada angkatan laut yang sangat kuat  

seperti Amerika Serikat dan Inggris Raya, dalam konflik brsenjata, laut 

digunakan untuk menyerang Negara(musuh) lain. Misalnya, selama 

perang antara Argentina dan Inggris terlibat di kepulauan Malvinias di 

Pasifik Selatan pada tahun 1980an, armada angkatan laut Inggris yang 

jaraknya kurang lebih 100 mil dari Inggris mampu mengalahkan tentara 

Argentina dan meneggelamkan kapal induknya meskipun jarak antara 

Argentina dan Kepulauan Malvinias hanya 200 mil jauhnya. 

 

D. Pengaturan Pengelolaan Sumber Daya pesisir 

1. Penguasaan dan Pemilikan Wilayah Pesisir 

Penguasaan dan pemilikan mecermikan adanya hubungan yang melekat 

pada suatu (benda) oleh seseorang atau badan hukum, namun sesungguhnya 

pengertiannya berbeda satu sama lain. 
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Secara etimologi, penguasaan berasal dari kata “kuas” yang berarti 

kemampuan atau kesanggupan untuk berbuat sesuatu, kekuatan atau wewenang 

atas sesuatu untuk menentukan ( memerintah, mewakili, mengurus, dan 

sebagainya) sesuatu itu, sedangkan “penguasaan” dapat diartikan sebagai suatu 

proses, cara, perbuatan, menguasai atau kesanggupan untuk menggunakan 

sesuatu.
43

 

Wilayah pesisir adalah daerah peraliahan antara ekosistem darat dan 

ekosistem laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan di laut. Wilayah 

pesisir memiliki arti starategis karena merupakan wilayah peralihan, serta 

memiliki potensi sumber daya alam dan jasa- jasa lingkungan yang sangat kaya. 

Namun karakteristik laut tersebut belum sepenuhnya dipahami dan di integrasikan 

secara terpadu, kebijakan pemerintah sektoral akhirnya menjadikan laut sebagai 

kolam sampah aksasa dari sisi sosial ekonomi, pemanfaatan kekayaan laut masih 

terbatas pada kelompok pengusaha besar dan pengusaha asing. Nelayan sebagai 

jumlah terbesar merupakan kelompok profesi paling miskin di Indonesia.
44

 

Konsep penguasaan sumber daya alam pada umumnya dan sumber daya 

laut pada khususnya di Indonesia, senantiasa berlandaskan pada Pasal 33 ayat (3) 

Undang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi; “ Bumi, air dan kekayaan yang 

terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipegunakan untuk sebesar-

besarnuya untuk kemakmuran rakyat”. 

Pengelolaan wilayah pesisisr, memerlukan pengaturan secara terpadu agar 

potensi sumber daya alam yang ada dapat dikembangkan dan dimanfaaatkan bagi 

pembanunan daerah dan nasional secara berkelanjutan. Pembangunan tersebut 

tidak boleh mengorbankan kepentingan generasi yang akan datang dalam 

memenuhi kebutuha sumber daya pesisir geneasi saat ini, yang diyakini bangsa 

Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa. Mengingat potensi kawasan 

pesisir yang memiliki keunggulan yang spesifik dan sangat menguntungkan untuk 
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pengembangan usaha yang sekaligus bisa mendatangkan kerugian, seperti resiko 

kerusakan lingkungan, maka dalam pengelolaan pesisir yang efektif harus dapat 

mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan.  

2. Masyarakat Pesisir 

Pasal 1 butir 32 Undang-Undang PWP mengartikan masyarakat sebagai 

masyarakat yang terdiri dari masyarakat adat dan masyarakat lokal yang 

bermukim  di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, selanjutnya pada Pasal 1 butir 

33 dan 34 diejlaskan bahwa masyarakat adat adalah kelompok masyarakat pesisir 

yang secara turun-temurun bermukim wilayag gografis tertentu karna adanya 

ikatan pada asal-usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan sumber daya 

pesisir dan pulau-pulau kecil, serta adanya sistem nilai yang menentukan 

perantara ekonomi, politik, sosial, dan hukum. Sedangkan masyarakat lokal 

adalah kelompok masyarakat yang menjalankan tata kehidupan sehari-hari 

berdasarkan kesbiasaan yang sudah diterima sebagai nilai-nilai yang berlaku 

umum tetapi tidak sepenuhnya bergantung pada sumber daya pesisi dan pulau-

pulau kecil.
45

 

Di dalam habitat pesisir terdapat kelompok kehidupan masyarakat antara 

lain: 

a) Masyarakat Nelayan Tangkap adalah kelompok masyarakat psisir 

yang mata pencaharian utamanya adalah menangkap ikan di laut. 

b) Masyarakat Nelayan Berburuh adalah masyarakat nelayan yang 

paling banyak di jumapai dalam kehidupan sehari-hari. 

c) Masyarakat Nelayan Pengumpul/Bakul adalah kelompok 

masyarakat pesisir yang bekerja di sekitar tempat pendaratan dan 

pelelangan ikan. 
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d) Masyarakat Nelayan Tambak dan Masyarakat Nelayan 

Pengelolaan.
46

 

Masyarakat dalam definisi Pengelolaan Sumber Daya Pesisir Berbasis 

Masyarakat adalah komunitas atau sekelomopk orang yang memiliki tujuan yang 

sama, sedangkan masyarakat dalam definisi Pengelolaan Sumber Daya Pesisir 

Terpadu Berbasis Masyarakat adaklah segenap komponen yang terlibat baik 

secara langsung maupun tidak langsung dalam pemanfaatan dan pengelolaan 

sumber daya pesisir dan laut.
47

 

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat pesisir 

adalah komunitas atau sekelompok orang yang bermukim di wilayah pesisir da 

memiliki tujuan  yang sama dalam pemanfaatan pengelolaaan sumber daya 

pesisisr dan laut. 

3. Budidaya Rumput Laut 

Luas perairan laut indonesia serta keragaman jenis rumput laut merupakan 

cerminan dari potensi rumput laut indonesia. Dari 782 jenis rumput laut di 

perairan indonesia, hanya 18 jenis dari 5 genus yang sudah diperdagangkan. Dari 

ke 5 maga tersebut, hanya genus-genus Eucheuma dan Gracillaria. Wilayah 

sebaran budidaya genus Eucheuma berada hampoir seluruh perairan di indonesia. 

 Budidaya rumput laut di Indonesi kini semakin di galakkan, dengan 

menggunakan lahan-lahan yang ada. Produksi rata-rata selama 5 tahun sebesar 

3800 ton per tahun di panen dari lahan seluas kurang lebih 2500 ha (tambak dan 

laut). Dengan demikian baru termanfaatkan sebesar 9,7 persen dari potensi lahan 

yang ada.
48
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 Keberhasilan budidaya rumput laut sangat ditentukan oleh lokasi 

pembudidayaannya. Hal ini dikarenakan produksi dan kualitas rumput laut 

dipengaruhi oelh faktor-faktor ekologi yang meliputi kondisi substrat perairan, 

kualitas air, iklim, dan geografis dasar perairan. Faktor lain yang tidak kalah 

pentingnnya sebagai lokasi pembudidayaan rumput laut yaitu faktor kemudahan, 

resiko (keamanan), serta konflik kepentingan.
49

 

 Rumput laut adalah tanaman tingkat rendah yang tidak memiliki 

perbedaan sususna kerangka seperti akar-batang-daun. Kemudian bahwa rumput 

laut merupakan alga betik yang bentuk mirip dengan tumbuhan tingkat tinggi, 

namun sturktur dan fungsinya sangat berbeda dengan tumbuhan tingkat tinggi. 

Lebih lanjut dikatakan bahwa rumput laut tidak mempunyai akar, batang dan daun 

yag jelas, seluruh tubuh rumput laut di sebut thallus yang terdiri atas holdfast, 

stipe dan blade. Holdfast mirip dengan akar pada tumbuhan tingakt tinggi tetapi 

sturuktur fungsinya berbeda. Fungsi utama Holdfast ialah melekat pada benda-

benda lain (substrat). Stipe mirip dengan batang pada umbuhan tingkat tinggi yang 

berfungsi sebagai tempat terjadinya proses fotosintesis dan penyerapan unsur hara 

dari air. Blade mirip dengan daun, bentuknya bervariasi dan berfungsi untuk 

fotosintesis, menyerap nutrient dari air dan untuk reproduksi. Selanjutnya 

dikatakan bahwa dalam ekosistem laut, rumput laut berperang penting dalam 

rantai makanan, karna dapat memproduksi unsur-unsur organik dan unsur 

anorganik.
50

 

 Rumput laut jenis Eucheuma elvarezi telah di budidayakan dengan cara di 

ikat pada tali sehingga tidak perlu melekat pada substrat karang atau benda lain. 

Rumput laut jenis Eucheuma alvarezi ini memiliki ciri-ciri yaitu: thallus silidris, 

per,ukaan licin, mempunyai tulang rawan, serta berwana hijau terang, hijau olive 

dan coklat kemerahan. Percabangan thallus berujung tumpul atau runcing, 

ditumbuhi nodulus (tonjolan-tonjolan) dan duri lunak atau tumpul, pecabangan 
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bersifal alternates (berseling), tidak teratur, serta dapat bersifat dichotomus 

(percabangan dua-dua) atau trichotomus (system percabangan tiga-tiga).
51

 

 Dalam putusan presiden No.23 tahun 1982 tentang pengembangan 

budidaya rumput laut di perairan indonesia di rumuskan bahwa budidaya laut 

adalah kegiatan untuk memelihara da mengembangkan sumber daya hayati laut 

berupa jenis-jenis ikan dan bukan ikan yang dilakukan di perairan laut. 

 Rumput laut (seawed) adalah ganggang berukuran besar yang merupakan 

tanaman tingkat rendah dan termasuk kedalam  devisi Thallophyta. Rumput laut 

yang hidup di perairan Indonesia sangat beragam, sekitar 782 jenis lebih rinci, 

jenis rumput laut tesebut yaitu 196 alge hijau, 134 alge coklat, dan 452 alge 

merah. Pusat-pusat penyebar rumput laut diantaranya di perairan Kepulauan 

Spermonde, Sulawesi-selatan, Perairan Sulawesi Tenggara, Pulau Bali, Pulau 

Sumbawa, dan Perairan Kepulauan Maluku.
52

 

 Rumput laut tergolong tanaman berderajat rendah, umumnya tumbuh 

melekat pada sustrat tertentu, tidak mempunyai akar, batang maupun daun sejati, 

tetapi hanya mempunyai batang yang disebut Thallus. Rumput laut tumbuh dia 

alam dengan meletakkan dirinya pada karang, lumpur, batu, dan benda keras 

lainnya. Selain benda mati, rumput laut pun dapat melekat pada tumbuhan lain 

secara epifitik.
53

 

 Dari beragam jenis rumput laut Indonesia tesebut, terdapat eberapa jenis 

bernilai ekonomis dan telah diperdagangkan sejak dahulu, baik untuk konsumsi 

domestic maupun ekspor. Jenis-jenis tersebut Euchema (Euchema cottoni dan 
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Nur Qalbi. 2008. Analisis Hukum Terhadap Hak-Hak Masyarakat Pesisir Dalam Usaha 

Budidaya Rumput Laut di Kabupaten Bantaeng (skripsi). Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin 
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Euchema spinosum), Gracillaria (Gracillaria gigas dan Gracillaria verrucosa), 

Gilidium sp., Hypnea sp, dan Sargassum sp.
54

 

Seiring dengan menguatnya gerakan kembali ke alam ( back to nature), 

pemanfaatan rumput laut kian di gencarkan. Di Nusa danNusa Lembongan Bali, 

misalnya: upaya budidaya jenis Euchema sudah di mulai pada tahun 1983. Upaya 

serupa juga dilakukan pada jenis Gracillaria di berbagai wilayah Indonesia 

lainnya, yaitu: Paciran (Lamongan), Sulawesi Selatan, dan Pantai Utara Pulau 

Jawa.  

Dalam penanaman rumput laut ada 3 metode yang digunakan yaitu: 

a) Metode Lepas Dasar 

b) Metode Rakit Apung, dan 

c) Metode Long Line 

4. Izin Usaha Dalam Pembudidayaan Laut 

Setiap orang yang melakukan usaha perikanan dibidang penangkapan, 

pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan di wilayah 

Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia wajib memiliki Surat Izin Usaha 

Perikanan (SIUP). Izin Usaha Perikanan (IUP) adalah izin tertulis yang harus 

dimiliki Perusahaan Perikanan untuk melakukan Usaha Perikanan dengan 

menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut. Namun, 

kewajiban memiliki SIUP tidak berlaku bagi nelayan kecil dan atau 

pembudidayaan ikan kecil. 

Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990, 

Instansi yang berwenang mengeluarkan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) ialah 

Gubernur, Ketua Badan Kordinasi Penanaman Modal, dan Direktur Jendral 
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Perikanan. Ketiga pejabat instansi ini dapat mendelegasikan wewenangnya 

kepada pejabat bawahannya. 

Khususnya di daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Wajo, 

ketentuan tentang Surat Izin Usaha Perikanan ( SIUP ) diatur dalam Peraturan 

Daerah ( Perda ) Nomor 1 Tahun 2012. Perda ini kemudian di tindak lanjuti 

dengan keputusan Gubernur Kepala Daerah. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan oleh punulis termasuk jenis penelitian 

lapangan (field research) yang bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan 

penelitian yang menggunakan pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan 

tujuan untuk menafsirkan peristiwa yang terjadi. Dalam penelitian ini juga 

menggunakan metode yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, 

faktual dan akurat terhadap objek yang menjadi pokok permasalahan.
1
 

2. Lokasi Penelitian 

Untuk lokasi penelitian, berdasarkan penelitian yang dilakukan berupa 

penelitian kualitatif lapangan, maka penelitian ini akan dilakukan di Kelurahan 

Akkajeng, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo. Alasan peneliti memilih 

lokasi tersebut karna karna sebelumnya penulis sudah melakuakan observasi 

singkat dilokasi tersebut, dari hasil observasi penulis menemukan permasalahan 

yang akan dijadikan topik  penelitian. Selain itu, penulis juga menemukan 

narasumber yang lebih tepat yang bisa memenuhi data penelitian secara mudah 

dan transparan dan dapat peneliti pastikan nantinya proses penelitian atau 

pengambilan data waktunya akan lebih efisien sehingga akan mudah fokus ketika 

menganalisis data dan jika sewaktu-waktu peneliti kekurangan data penelitian 

akan jauh lebih mudah mendapatkannya karna jarak yang mudah di tempuh dari 

lokasi penelitian. 
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B. Pendekatan Penelitian 

1. Pendekatan Perundang-Undangan 

Pendektan Perundang-Undangan merupakan pendekatan yang dilakukan 

dengan cara menelaah norma-norma atau kaidah-kaidah serta aturan-

aturan yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas.
2
 Dalam hal ini, 

penulis menggunakan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang 

mempunyai korelasi dengan masalah yang sedang diteliti yakni bagaimana 

keabsahan jual beli lahan budidaya rumput laut, yaitu Undang-Undang 

Nomor 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-

pulau kecil, pasal 33 ayat 3 UUD 1945 tentang kekuasaan milik negara, 

pasal 2 UUPA, dan pasal 16 Ayat 2 UUPA. 

2. Pendekatan Sosiologis 

Pendekatan sosiologis merupakan pendekatan dengan menggunakan 

dengan berbagai metode pengumpulan data seperti pengamatan, 

wawancara, metode analisis life history, dan metode-metode lainnya. 

Dalam hal ini, penulis melakukan pengamatan kemudian melakukan 

wawancara dengan beberpa masyarakat di Kelurahan Akkajeng, 

Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo yang bertindak sebagai penjual 

dan pembeli lahan budidaya rumput laut. Sehingga dari hasil pengamatan 

dan wawancara tersebut dijadikan sebagai data awal dari penelitian ini. 

3. Pendekatan Hukum Syar’i 

Pendekatan Hukum Syar‟i merupakan pendekatan yang menelusuri syariat 

Islam seperti al-Qur‟an, as-Sunnah, Ijma‟ yang relaven dengan masalah 

yang dibahas dalam hal ini terkait praktik jual beli lahan budidaya rumput 

laut. Penulis menggunakan QS an-Nisa ayat 29. 
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Ika Dewi Sartika, Rekonstruksi Pidana Resitusi dan Pidana Kurungan Pengganti Dalam 
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C. Sumber Data 

1. Data primer 

Data primer merupakan data yang langsung di peroleh dari sumber data 

pertama di lokasi penelitian atau pada objek penelitian. Data penelitian ini di 

ambil dengan teknik wawancara atau interview dengan masyarakat di Kecamatan 

Sajoanging, Kabupaten Wajo guna memperoleh iformasi tentang praktik jual beli 

lahan budidaya rumput laut.  

2. Data sekunder 

Data sekunder adalah data yang di peroleh melalui sumber kedua dari data 

yang peneliti butuhkan. Dalam hal ini penulis menggunakan beberapa  referansi 

yang berupa kajian pustaka seperti jurnal, buku-buku, skripsi, dan hasil 

wawancara masyarakat setempat.
3
 

 D. Metode Pengumpulan Data  

1. Observasi 

Observasi adalah teknik pengumpulan data melalui proses pengamatan. 

Dalam hal ini, penulis berkunjung di Kelurahan Akkajeng, Kecamatan 

Sajoanging, Kabupaten Wajo dan melakukan pengamatan sehingga muncul ide 

untuk mengulas lebih dalam terkait jual beli lahan budidaya rumput laut. 

2. Wawancara  

Penulis melakukan wawancara dengan beberapa masyarakat yang terlibat 

dalam proses jual beli lahan budidaya rumput laut. Selain itu, penulis juga 

melakukan wawancara dengan tokoh agama, kepala lurah Akkajeng. 

3. Dokumentasi  

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara 

memperoleh informasi dari berbagai macam sumber baik berupa sumber tertulis 

                                                           
3
Burhan Bungin, Metode Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan 

Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya (Cet. 9; Jakarta: Kencana, 2017), h. 132. 
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maupun dokumenm
4
. Dalam hal ini, penulis melakukan dokumentasi terkait 

dengan cara memfoto data dokumen yang dibutuhkan. Selain, itu penulis juga 

mendokumentasikan momen ketika melakukan wawancara dengan beberapa 

masyarakat di Kelurahan Akkajeng, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo. 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen yang digunakan oleh penulis adalah pedoman wawancara, yakni 

guna mendapat informasi serta memperoleh data secara sistematis. Adapun 

instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kamera yang digunakan 

sebagai alat untuk merekam dan menyimpan bahan penelitian, buku, serta pulpen. 

F. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data 

1. Tekhnik Pengelolaan  

Editing merupakan kegiatan yang dilaksanakan setelah penelitian selesai 

menghimpun data penelitian di lapangan. Proses editing yang paling baik yaitu 

dengan menggunakan teknik silang, artinya seorang peneliti atau field worker 

memeriksa hasil pengumpilan data penelitian lain dan begitu pula sebaliknya. 

2. Analisis Data 

a) Reduksi Data (Data Reduction) 

Yaitu penyederhanaan data kedalam konsep, klafikasi, serta ciri-ciri 

yang melekat pada dirinya. 

b) Penyajian Data (Data Display) 

Penyajian data khususnya proses menguraikan data dalam bentuk 

penjelasan verbal. 
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c) Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan, yaitu menyimpulkan temuan lapangan yang 

selanjutnya dihubungkan dengan teori yang relaven nantinya akan 

menghasilkan teoritis.
5
 

G. Pengujian Keabsahan Data 

 Pengujian keabsahan data dalam penelitian ini dilakuakan dengan cara 

Triagulasi. Yakni teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan 

sesuatu yang berada diluar data itu guna keperluan pengecekan atau sebagai 

pembanding terhadap data yang  diperoleh dari hasil penelitian. Triagulasi berarti 

menggunakan beberapa pengukuran dalam menilai suatu fenomena yang sama. 
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BAB IV 

PELAKSANAAN JUAL BELI LAHAN BUDIDAYA RUMPUT LAUT 

A. Gambaran Umum Tentang Lokasi Penelitian 

1. Kabupaten Wajo 

Kabupaten Wajo adalah salah satu daerah tingkat II di provinsi Sulawesi- 

Selatan, Indonesia. Kabupaten Wajo dengan ibukotanya Sengkang, terletak di 

bagian tengah provinsi Sulawesi-Selatan dengan jarak 242 km dari ibukota 

provinsi, memamnjang pada arah laut tenggara, dengan posisi geografis 3⸰ 39‟ – 4 

16‟ LS dan 119⸰ 53‟ – 120⸰ 27‟ BT. Sebagian besar wilayahnya berupa daratan 

rendah hingga daratan rendah bergelombang dengan ketinggian wilayah 0-520 

Mdpl. Hanya sebagian kecil yang berupa daratan rendah dan pesisir di teluk Bone, 

termasuk pulau-pulau pasir di perairan Teluk Bone, sedangkan bagian barat 

merupakan daratan aluvasi Danau Tempe-Danau Sidenreng. Adapun batas 

wilayah Kabupaten Wajo sebagai berikut: 

1. Sebelah utara: Kabupaten Luwu dan Kabupaten Sidrap 

2. Sebelah selatan: Kabupaten Bone dan Kabupaten Soppeng 

3. Sebelah timur: Teluk Bone 

4. Sebelah Barat: Kabupaten Soppeng dan Kabupaten Sidrap 

Wajo berarti bayangan atau bayang-bayang ( wajo-wajo). Kata Wajo 

dipergunakan sebagai identitas masyarakat sekitar 605 tahun yang lalu yang 

menunjukkan kawasan merdeka dan berdaulat dari kerajaan-kerajaan besar pada 

saat itu. Di bawah bayang-bayang ( wajo-wajo, bahasa bugis, artinya pohon bajo) 

diadakan kontrak sosial antara rakyat dan pemimpin adat dan bersepakat 

membentuk Kerajaan Wajo. Perjanjian itu diadakan disebuah tempat yang 

bernama Tosora yang kemudian menjadi ibukota kerajaan Wajo. Kabupaten ini 

memiliki luas wilayah 2.056,19 km dan berpenduduk sebanyak kurang lebih 

400.000 jiwa. Kabupaten Wajo terdiri dari 14 kecamatan dan 172 kelurahan. 
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2. Kelurahan Akkajeng, Kecamatan Sajoanging 

Akkajeng merupakan salah satu kelurahan yang terletak di Kecamatan 

Sajoanging, Kabupaten Wajo yang memiliki luas sekitar 1.700 ha atau 17,32 km2. 

Kelurahan Akkajeng terletak di daerah perairan yang memiliki potensi di bidang 

perairan yang sangat besar. Salah satunya yaitu pembudidayaan rumput laut. 

a). Jumlah Penduduk 

Berdasarkan data Administrasi yang diperoleh dari kantor lurah Akkajeng, 

sebagai pengelolaan data sekunder, jumlah penduduk, kepala keluarga, dan 

jumlah usia produktif yang tercatat secara administrasi sebagai data sekunder di 

Kelurahan Akkajeng mempunyai jumlah penduduk secara keseluruhan yaitu 2. 

639 jiwa. Yng terdiri dari 1.206 jiwa laki-laki dan 1.433 jiwa perempuan yang 

tersebar di 2 lingkungan yang ada di Kelurahan Akkajeng dengan rincian sebagai 

berikut: 

Tabel 1.1 

Jumlah Penduduk Kelurahan Akkajeng  

No. Lingkungan Laki-laki Perempuan Total 

1 Cenranae 496 539 1.035 

2 Jalang 710 894 1.604 

 Total 1.206 1.433 2.639 

Sumber: Kantor Kelurahan Akkajeng 

 

b). Mata Pencarian 

Secara umum mayoritas mata pencaharian masyarakat di Kelurahan 

Akkajeng didominasi oleh pekerjaan  sebagai petani rumput laut dan nelayan. 

Meskipun demikian, mata pencaarian penduduk Kelurahan Akkajeng juga 

beragam mulai dari petani, pedagang, PNS, dan penenun. Mata pencarian ini 
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merupakan perputaran perekonomian masyarakat yang ada di Kelurahan 

Akkajeng. Berikut rincian mata pencaharian penduduk Kelurahan Akkajeng: 

Tabel 1.2 

Mata Pencarian Masyarakat di Kelurahan Akkajeng 

No. Mata Pencaharian Total 

1 Nelayan 536 

2 Pedang/wiraswasta/sopir 303 

3 PNS/TNI/POLRI 13 

4 Karyawan Perusahaan/Swasta 20 

5 Petani 253 

6 Tenaga Kontrak/Sukarela 29 

7 Buruh/Tenaga Lepas 54 

8 Pensiuanan 7 

9 Aparat Pemerintah Non PNS 14 

10 Tidak Bekerja 1,456 

 Total 2,712 

Sumber: Kantor Kelurahan Akkajeng 

c). Tingkat Pendidikan 

Pendidkan merupakan  hal yang sangat penting untuk menunjang masa 

depan dan meningkatkan kualitas hidup seseorang. Tingkat pendidikan yang 

tinggi dapat mendorong tumbuhnya keterampilan seseorang dalam hal tertentu 

yang akan menciptakan kewirausahaan  sehingga dapat meningkatkan 

perekonomian masyarakat. Berikut adalah rincian tingkat pendidikan Kelurahan 

Akkajeng: 
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Tabel 1.3 

Tingkat Pendidkan di Kelurahan Akkajeng 

No Tingkat Pendidikan Total 

1 Belum Sekolah 268 

2 Tidak Sekolah 40 

3 Masih Sekolah 673 

4 Paket A, B, C 9 

5 Lulus Tidak Llanjut 378 

6 Drop Out 8 

 Jumlah 1,376 

Sumber: Kantor Kelurahan Akkajeng 

 

B. Status penguasaan lahan pembudidayaan rumput laut di Kelurahan 

Akkajeng Kecamatan Sajoanging Kabupaten Wajo 

Terdapat 2 konsep kepemilikan kelautan yaitu 

1. Res nullius adalah konsepsi yang menyatakan jika perairan laut tidak ada 

yang memilikinya atau tidak menjadi hak milik siapapun. 

2. Res communis  merupakan konsepsi yang menyatakan bahwa laut menjadi 

milik bersama seluruh masyarakat dunia. Kata lainnya, setiap negara tidak 

bisa memiliki perairan tersebut karena milik seluruh negara. Konsep 

kelautan ini meyakini jika perairan tidak bisa dimiliki masing-masing 

negara. 

Ada empat rezim kepemilikan terhadap sumberdaya alam, yaitu akses 

terbuka (open access), negara (state property), swasta (private proverty) dan 
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masyarakat (communal proverty). Pada masyarakat pesisir di Kabupaten Wajo, 

berpresepsi laut tidak bertuan (open access) sehingga bebas melakukan 

penangkapan ikan, selanjutnya mengakui pula bahwa laut milik bersama 

(common property) sehingga masyarakat pesisir dapat secara bersama-sama 

memanfaatkan wilayah laut. Tradisi yang ada jika seseorang telah melakukan 

usaha budidaya rumput laut untuk pertama kali di areal tersebut maka telah lahir 

hak terdahulu yang senantiasa dihormati oleh nelayan lainnya untuk tidak 

melakukan usaha dilahan/areal budidaya tersebut, hal inilah yang menjadi dasar 

pengkaplingan dan pemilikan atas lahan usaha budidaya rumput laut. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan para nelayan budidaya rumput laut 

di sepanjang pantai kabupaten Wajo, diperoleh data asal lahan pembudidaya 

dengan cara: 

Tabel 1.4 

Asal lahan pembudidayaan rumput laut 

No Asal Lahan Frekuensi Presentase 

1. Membuka sendiri 13 52 

2. Jual-beli 7 28 

3. Pewarisan 3 12 

Jumlah 23 92 

Sumber : Wawancara Masyarakat 

Berdasarkan table tersebut di atas, maka kegiatan membuka lahan 

pembudidayaan rumput laut dilakukan oleh masyarakat (52%) tanpa izin terlebih 

dahulu karena menganggap perairan pesisir dan laut dapat dimanfaatkan oleh 

setiap orang (open access), dan tidak ada teguran dari pemerintah setempat. 

Selanjutnya ada memperoleh dengan cara melalui perbuatan hukum, misalnya 
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jual-beli yang dilakukan dalam bentuk lisan hanya cukup menunjukan batas lahan 

yang beralih kepada pembeli (28%). 

Adapun data luas lahan/areal yang dikuasai oleh Responden: 

Tabel 1.5 

Luas lahan pembudidayaan rumput laut 

No. Luas lahan (ha) Frekuensi Presentase 

1. 0-0,25 4 16 

2. 0,26-0,50 7 28 

3. 0,51-1,00 9 36 

Jumlah 20 80 

Sumber: Wawancara masyarakat 

Berdasarkan tabel  di atas, maka frekuensi terbesar adalah memiliki lahan 

pembudidaya sekitar 0,51-1,00 ha, dengan kondisi penguasaan/pengkaplingan 

wilayah perairan pesisir untuk usaha budidaya rumput laut menimbulkan dampak 

positip bagi perekonomian masyarakat pesisir namun tidak jarang menimbulkan 

konflik antar nelayan pula. 

Upaya pemerintah dalam mengatasi konflik yang pernah terjadi adalah 

dengan membuat kesepakatan dengan masyarakat pesisir dan pembudidaya 

rumput laut, yaitu: 

a. Jarak yang paling baik untuk melakukan budidaya rumput laut adalah 100 

m -150 m dari garis pantai. 

b. Jarak terjauh adalah 3-4 mil dari garis pantai. 

c. Dalam bidang perhubungan jalur pelayaran yang disediakan adalah 100 m-

150 m, khusus untuk tempat pelelangan ikan jalur pelayaran adalah 500 m. 
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d. Para nelayan budidaya diwajibkan untuk membuat tanda batas lahan 

pembudidayaan. 

Hak Menguasai Negara disebutkan dalam Pasal 2 UUPA merupakan hak 

penguasaan Negara atas bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di 

dalamnya. Air sebagai salahsatu sumberdaya alam yang dikuasai Negara, dalam 

pengertiannya menurut Pasal 1 ayat (5) UUPA meliputi air yang berada di 

pedalaman maupun air yang berada di laut wilayah Indonesia.  

Kewenangan Negara atas air, dalam Pasal 16 ayat (2) UUPA disebutkan 

Hak Pemeliharaan dan penangkapan ikan, hak ini berupa hak pemanfaatan dan 

bukan hak pengelolaan, sehingga hak atas bagian-bagian tertentu dari perairan 

untuk usaha kelautan dan perikanan serta usaha lain yang terkait dengan 

pemanfaatan sumberdaya pesisir itu masih diperlukan pengaturan lebih lanjut.  

Hingga kini belum ada suatu kepastian hukum pemberian hak pesisir 

(pasca penghapusan hak pengusahaan perairan pesisir (HP3) oleh MK pada 16 

Juni 2011. HP3 yang tercantum dalam UU No 27/2007 tentang Pengelolaan 

Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil), terutama yang memberikan prioritas 

kepada komunitas local atau masyarakat adat yang telah menguasai dan 

memanfaatkan perairan pesisir secara turun-temurun yang bernuansa religi dan 

cultural. Menurut MK, untuk menghindari pengalihan tanggung jawab 

penguasaan negara atas pengelolaan perairan pesisir dan pulau-pulau kecil kepada 

pihak swasta, negara dapat memberikan hak pengelolaan tersebut melalui 

mekanisme perizinan. Melalui mekanisme perizinan, pemberian hak pengelolaan 

kepada swasta tidak merupakan pemberian hak kebendaan yang mengalihkan 

penguasaan negara secara penuh kepada swasta dalam kurun waktu tertentu. 

Status penguasaan wilayah pesisir dan laut oleh pembudidaya rumput laut 

di Kabupaten Wajo dapat diakui dan diberikan perlindungan hukum melalui 

penegakan hukum dengan menetapkan Perda Tata Ruang Wilayah Laut yang 

menjadi dasar penataan dan pemetaan usaha budidaya rumput laut serta 

mewajibkan setiap orang atau badan hukum yang melakukan usaha perikanan dan 
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kelautan untuk memiliki SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan) sebagaimana diatur 

dalam perda Nomor 1 Tahun 2012  tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan dan 

Kelautan agar masyarakat pesisir lebih tertib dalam dalam menggunakan wilayah 

pesisir dan mengelola usaha budidaya rumput laut yang ada. 

 

C. Pelaksanaan Jual Beli Lahan Budidaya Rumput Laut di Kelurahan 

Akkajeng Kecamatan Sajoanging Kabupaten Wajo 

 Di Kelurahan Akkajeng yang terletak di Kabupaten Wajo, di kelurahan ini 

terdapat  jual beli lahan budidaya rumput laut yang dimana objek yang di perjual 

belikan itu laut yang merupakan milik negara. Seperti yang di benarkan oleh Pak 

Ansar yang mengatakan “Memang benar disini ada jual beli laut sebagai lahan 

untuk pembudidayaan rumput laut, namanya juga masyarakat desa yang masih 

belum mengetahui bagaimana jual beli yang seharusnya dilakukan”.
1
  

 Adapun pelaksanaan  jual beli yang dilakukan di Kelurahan Akkajeng 

diantaranya: 

a. Cara menghubungi pembeli 

Dilihat dari latar belakang terjadinya jual beli lahan budidya 

rumput laut di Kelurahan Akkajeng, maka proses bagi penjual untuk 

menghubungi pembeli tidaklah susah. Penjual yang menjual lahan 

tersebut, langsung menghubungi pembeli setelah itu pembeli akan 

mendatangi rumahnya untuk menyampaikan apa maksud dan 

tujuannya, selanjutnya melakukan kegiatan transaksi jual beli tersebut. 

b. Cara menetapkan harga 

Pembayaran ialah pelaksanaan jual beli dalam arti yaitu dengan 

melakukan pembayran maka tercaipalh tujuan perjanjian jual beli di 

antara kedua belah pihak dalam arti yaitu dengan melakukan 

                                                           
1
Ansar (44 Tahun), Pihak Penjual dan Pembeli, Wawancara, Wajo, 17 Oktober 2022  
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pembayaran maka tercaipailah tujuan perjanjian jual beli di antara 

kedua belah pihak pada waktu membentuk persetujuan.
2
 

Tahap selanjutnya dalam transaksi jual beli lahan budidaya 

ruput laut di Kelurahan Akkajeng, Kabupaten Wajo ini adalah 

penetapan harga. Setelah penjual dan pembeli bertemu dan sudah 

melakukan pengecekan lokasi langsung, musyawarah akan dilakukan 

untuk menentukan harga. Setelah itu akan melakukan kesepakatan 

perjanjian pembayaran. 

Menurut keterangan Bapak Muhammad Risal, dalam 

menentukan suatu harga pada transaksi biasanya tergantung dari 

lokasinya, jika lokasinya strategis maka harga yang dipasangkan juga 

tinggi. Harga laut yang dijadikan lahan dengan ukuran 50x300 Meter 

dijual dengan harga Rp20.000.000,- ada juga masyarakat yang 

menjualnya dengan harga Rp50.000.000,- dengan ukuran yang sama 

tetapi lokasi berbeda. Harga laut yang dijual di sana berkisaran dari 

Rp10.000.000,- sampai dengan Rp100.000.000,-
3
 

Cara melakukan pembayaran dalam transaksi jual beli di 

Kelurahan Akkajeng ialah dengan sistem tunai. Pembeli langsung 

menyerahkan uang berdasarkan kesepakatan berapa harga yang telah 

disepakati dalam musyawarah awal. 

c. Cara melaksanakan ijab kabul 

Jual beli beli bisa dikatakan sah apabila belum melalui proses 

ijab kabul antara penjual dan pembeli. Ijab dan kabul ini menunjukkan 

kerelaan antara kedua belh pihak. Pada proses jual beli lahan budidaya 

rumput laut, peryataan ijab kabul adalah hal yang sangat penting dalam 

suatu akad, implikasi dari pernyataan ijab dan kabul ini mengikuti 

                                                           
2
Ashar Sinilele.”Tinjauan Hukm Terhadap Itikad Baik Dalam Perjanjian Jual Beli 

Tanah,”Jurisfrudensi. Vol. 4.No. 2 (Desember 2017): h. 78.  
3
Muhammad Risal (26 Tahun ), Wawancara, Wajo,  20 Oktober 2022 
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antara satu sama lainnya untuk mewujudka tujuan dari pada akad yang 

diinginkan. 

Jika dilihat dari subjeknya, syarat mengenai jual beli dalam 

Islam haruslah Baliq, berakal, dengan kehendak sendiri atau bukan 

karena paksaan dan tidak dalam keadaan mubazir. 

Menurut Bapak Irwan, pihak-pihak yang melakukan akad 

transaksi jual beli ini ialah para penjual  dan pembeli yang berumur 25 

keatas. Dikarenakan kebiasaan yang terjadi di kelurahan tersebut, 

seseorang tidak akan diberikan tanggung jawab kepada orang lain 

selagi orang tersebut dewasa untuk menangani hal-hal yang berkaitan 

dengan jual beli. Karna mereka khawatir akan terjadi hal-hal yang 

tidak diinginkan yang mengakibatkan suatu kerugian, dan untuk 

membeli laut yang ingin dijadikan lahan budidaya rumput laut tersebut 

atas dasar suka sama suka di antara kedua belah pihak. 
4
 

Jual beli juga diatur dalam buku III KUHPerdata, bab ke 5 tentang jual 

beli dalam Pasal 1457 KUHPerdata dijelaskan bahwa jual beli adalah suatu 

persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk 

menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang 

dijanjikan.
5
 

Adapun Syarat sah suatu perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata.  

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya. 

Artinya harus ada persetujuan atau kesepakatan para pihak yang 

membuat perjanjian. Tidak boleh ada paksaan atau tekanan, melainkan 

perjanjian harus atas dasar kehendak sendiri. 

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan. 

                                                           
4
Irwan (26 Tahun), Wawancara, Wajo, 22 Oktober 2022   

5
Muhammad Mihardi dan Maman S. Mahayana. Meneroka Relasi Hukum, Negara dan 

Budaya (Cet. 1; Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017), h. 101-102.  
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Yang dimaksud dengan cakap disini adalah orang yang sudah dewasa, 

sehat akal pikiran  dan tidak dilarang oleh suatu perundang-undangan untuk 

melakukan suatu perbutan tertentu.  

3. Suatu pokok persoalan tertentu. 

Yang dimaksud mengenai suatu hal tertentu, artinya ialah apa yang 

akan diperjanjikan  harus jelas dan terinci (jenis,jumlah dan harga) atau 

keterangan terhadap objek, diketahui hak dan kewajiban tiap-tiap pihak, 

sehingga tidak terjadi suatu perselisihan antara para pihak. 

4. Suatu sebab yang tidak terlarang (Halal). 

Yang dimaksudakan dalam perjanjian ini bukan berarti suatu yang 

menyebabkan seseorang membuat perjanjian, tetapi mengacu pada isi dan 

tujuan perjanjian itu sendiri. 

Dari keempat syarat sah perjanjian tersebut di atas, masing-masing terbagi 

menjadi 2 jenis syarat perjanjian. Syarat pertama dan kedua disebut syarat 

subjektif karena menyangkut pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. 

Sementara syarat ketiga dan keempat disebut syarat objektif karena menyangkut 

objek perjanjian. 

Jika suatu perjanjian tidak memenuhi syarat subjektif (kesepakatan 

dan/atau kecakapan), akibatnya perjanjian dapat dibatalkan. Sedangkan, jika suatu 

perjanjian tidak memenuhi syarat objektif (suatu hal tertentu dan/atau sebab yang 

halal), akibatnya perjanjian batal demi hukum.  

1. Perjanjian Dapat Dibatalkan 

Perjanjian dapat dibatalkan atau voidable artinya salah satu pihak dapat 

meminta pembatalan. Perjanjiannya sendiri tetap mengikat kedua belah pihak, 

selama tidak dibatalkan (oleh hakim) atas permintaan pihak yang berhak meminta 

pembatalan tadi (pihak yang tidak cakap atau pihak yang tidak memberikan 

sepakatnya secara bebas atas kehendak sendiri). 
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Jadi secara singkat, perjanjian tidak serta merta batal demi hukum, 

melainkan harus dimintakan pembatalan ke pengadilan. 

Perjanjian dapat dibatalkan adalah akibat hukum dari tidak terpenuhinya 

syarat subjektif (kesepakatan dan/atau kecakapan) sebagai syarat sah perjanjian. 

2. Perjanjian Batal Demi Hukum 

Perjanjian batal demi hukum artinya adalah perjanjian batal, dari semula 

tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan. 

Batal demi hukum juga dikenal dengan sebutan null and void.
6
 

Jadi, pelaksanaan jual beli lahan budidaya rumput laut di Kelurahan 

Akkajeng, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo  dapat dinyatakan batal demi 

hukum karna syarat dari objek perjanjian tidak terpenuhi. 

 

D. Pandangan Hukum Islam Terhadap Keabsahan Jual Bali Lahan Budidaya 

Rumput Laut di Kelurahan Akkajeng Kecamatan Sajoanging Kabupaten 

Wajo 

 Adanya pelakasanaan jual beli lahan budidaya rumput laut yang dilakukan 

oleh masyarakat di Kelurahan Akkajeng, untuk mengetahui keabsahan jual beli 

tersebut maka perlu di liat dari segi hukum Islam agar dapat dipastikan apakah 

sudah sesuai dengan syariat atau belum. 

 Hukum Islam adalah syariat yang berarti hukum- hukum yang diadakan 

oleh Allah swt untuk hamba-Nya yang dibawah oleh nabi Muhammad saw, baik 

hukm yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum 

yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan).
7
 Kemajuan hukum Islam dalam 

priode ini tidak terlepas dari situasi dan kondisi sosial poltik. Demikian pula 

                                                           
6
Tri Wahyu Surya Lestari.”Komparasi Syarat Keabsahan “Sebab Yang Halal” Dalam 

Perjanjian Konvensional Dan Perjanjian Syariah”Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam. 

Vol.8, No. 2. ( Desember 2017): h.  285- 288.  
7
Barzah Latupono, dkk. Buku Ajar Hukum Islam (Cet. 1; Yogyakarta: Grup Peneribiran 

CV Budi Utama, 2017), h. 5.  
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semangat dan dinamika keilmuan yang semakin berkembang turut memberi andil 

bagi kemajuan hukum Islam.
8
 

 Jual beli adalah efektifitas ekonomi yang hukumnya boleh berdasarkan 

kitabullah dan sunnah rasul seta ijma‟ seluruh umat Islam.
9
 

 Hukum jual beli dalam Islam adalah diperbolehkan oleh Allah swt. Hal ini 

sesuai dengan firman Allah swt pada QS. Al-Baqarah ayat 275. Allah juga 

memerintahkan hamba-hambanya untuk bertebaran (bermuamalah) dimuka bumi 

untuk mencari karunia Allah.  

Kemudian dalam hukum Islam terdapat jual beli yang diperbolehkan dan 

jual beli yang terlarang. 

1. Jual beli yang diperbolehkan 

 Jual beli yang diperbolehkan adalah jual beli yang memenuhi rukun dan 

semua syarat yang ditentukan. Adapun jual beli yang diperbolehkan yaitu:
10

 

a. Jual beli lewat maklar (peraturan), jual beli ini dipandang sah jika 

maklar hanya menghubungkan antara penjual dan pembeli dengan 

mendapat fee dari kedua belah pihak dan besarnya menurut ketentuan 

adat kebiasaan. 

b. Jual beli lelang (muzayyadah), yaitu dengan cara menawarkan harga 

barang yang akan dijual kepada banyak calon pembeli dan penjual 

menerima atau menyetujui tawaran harga dari calon pembeli yang 

tertinggi. 

c. Jual beli salam, jaul beli ini adalah jual beli dimana pihak penjual 

harus ditetapkan spesifiknya sejak akad disepakati secara tepat baik itu 

jenisnya, kualitas dan kuantitas. 

                                                           
8
Hadi Daeng Mapuna.”Pembentukan dan Perkembangan Hukum Islam Pada Masa 

Kondifiksi dan Iman-iman Mujtahid”. Al-Daulah 7, No. 1. (Juni 2018): h. 181.  
9
Ahmad Surwat, Fiqh Jual Beli (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), h. 6. 

10
Harun, Fiqih Muamalah (Jawa Tengah: Muhammadiyah University Press, 2017), h. 71-

72.  
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d. Jual beli murabahah, jual beli dimana pihak penjual harus 

memberitahu pembeli harga  pembelian barang dan jumlah keuntungan 

yang ditambahkan. 

2 .Jual beli terlarang 

Berikut beberapa jual beli yang terlarang, yaitu:
11

 

a. Jual beli barang yang zatnya haram, najis atau tidak boleh 

diperjualbelikan. Barang yang najis atau haram haram juga 

diperjualbelikan, seperti babi, berhala, bangkai, dan khamar. Rasulullah 

saw bersabda: 

إِنَ الَلَّ حَرَمَ  :قَالَ  ،عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ أَنَ رَسُولَ اللَِّ صَلَى الَلُّ عَلَيْهِ وَسَلَمَ 
تَةَ وَثََنََ هَ  ا وَحَرَمَ الْْنِْزيِرَ وَثََنََهُ الَْْمْرَ وَثََنََ هَا وَحَرَمَ الْمَي ْ  

Artinya: 

“Sesungguhnya allah telah mengharamkan khamr dan hasil 

penjualannya dan mengharamkan banglai dan hasil penjualannya 

dan mengharamkan babi dan hasil penjualannya” HR. Abu Daud 

dan Ahmad). 

 

b. Jual beli yang belum jelas, yaitu sesuatu yang bersifat spekulasi atau 

samar-samar haram untuk diperjualbelikan, karena dapat merugikan salah 

satu pihak, baik penjual maupun pembeli. Yang dimaksud dengan samar-

samar adalah tidak jelas barangnya, harganya, kadarnya, masa 

pembayarannya. Jual beli yang dilarang karena samar-samar antara lain: 

1) Jual beli buah-buahan yang belum jelas hasilnya, Misalnuya penjual 

putik mangga untuk dipetik kalau telah tua/masak nanti. Sebagaimana 

sabda rasulullah saw. 

آَنَ رَسُوْلَ اللِّّ صَلَى الّلُّ عَلَيْهِ وَ سَلَمَ نَ هَىعَنْ عَبْدِ اللِّّ بْنِ عُمَرَ    
                                                           

11
Abdul Rahman Ghazaly, dkk, Fiqih Muamalah, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 80-85.   
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تَاعَ   عَنْ بَ يْعِ الثَمَرِ حَتََّ يَ بْدُ وَصَلَا حُهَا نَ هَى الْبَائِعَ وَالْمُب ْ  

Artinya: 

“Dari Abdullah bin Umar R.A, bahwa Rasulullah SAW melarang 

menjual buah-buahan sebelum tampak kematangannya, beliau 

melarang penjual dan pembelinya,”  HR. Bukhari - Muslim). 

2) Jual beli barang yang belum tampak. Misalnya, menjual ikan di 

kolam/laut, menjual ubi/singkong yang masih ditanam, menjual anak 

ternak yang masih dalam kandungan induknya. Berdasarkan sabda 

Nabi Muhammad SAW : 

 عَلَيْهِ وَسَلَمَ نَ هَى عَنْ رِرَاِ  اَا يِ بَِ صَلَى اللَُّ النَ  أَنَ                      
 الْْنَْ عَامِ حَتََّ تَضَعَ  بُطوُنِ 

 

Artinya: 

“Nabi saw melarang membeli apa yang ada di perut hewan ternak 

sampai dia lahir.  HR. Ibnu Majah)”.  

 

3) Jual beli bersyarat, jual beli yang ijab kabulnya dikaitkan dengan 

syarat-syarat tertentu yang tidak ada kaitannya dengan jual beli atau 

ada unsur-unsur yang merugikan dilarang agama. 

4) Jual beli yang menimbulkan kemudharatan, yaitu segala sesuatu yang 

dapat menimbulkan kemudaratan, kemaksiatan bahkan kemusrikan 

dilarang untuk diperjualbelikan, seperti memprjualbelikan brang-

barang yang dapat menimbulkan perbuatan maksiat. Jual beli 

muhaqalah, jual beli tanaman yang masih berada diladang atau sawah. 

Jual beli ini dilarang agama karena masih samar-samar (tidak jelas) 

dan mengandung tipuan. 

c. Jual beli mukhadarah, menjual buah-buahan yang masih hujau (belum 

pantas dipanen). 

d. Jual beli mulamasah, yaitu jual beli secra sentuh-menyentuh. Misalnya, 

seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya di waktu malam atau 

siang hari, maka orang yang menyentuh berarti membeli kain ini. Hal ini 
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dilarang agama karena mengandung tipuan dan kemungkinan akan 

menimbulkan kerugian dari salh satu pihak. 

e. Jual beli munabadzah adalah jual beli denganmelempar batrang yang ingin 

dijual. Barang yang dilemparkan oleh penjual kemudian ditangkap oleh 

pembeli, tanpa mengetahui apa yang ditangkap itu. JUual beli dengan cara 

ini tidak sah karena menimbulkan penipuan  dan adanya ketidaktahuan. 

f. Jual beli muzabanah, yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang 

kering. Seperti menujual padi kering dengan bayaran padi basah sedang 

ukurannya dengan ditimbang sehingga akan merugikan pemilik padi 

kering. 

Pada dasarnya jual beli yang dilakukan setiap orang jika di pandang 

melalui masalah hukum boleh atau tidaknya, sebenarnya hukum setiap kegiatan 

bermuamalah adalah boleh. Sesuai dengan kaida fiqih bahwa hukum asal 

muamalah adalah boleh sebelum ada dalil yang melarangnnya. Namun dalam 

bermuamalah ada ketentuan syarat dan rukun yang harus dipenuhi bagi setiap 

orang yang melakukan transaksi dalam bermuamalah yang akan berpengaruh 

kepada sah atau tidaknya transaksi yang dilakukan. Secara konstektual, jual beli 

yang peneliti bahas memiliki banyak kejanggalan didalam proses pelaksanaannya. 

Akan tetapi, dalam Islam jual beli ini sudah memenuhi usnur yang ada, yaitu suka 

sama suka sebagaimana yang tercantum dalam Q.S An-Nisa: 29 

                      

                         

        

 

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 



59 
 

 

membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang 

kepadamu.
12

 

Ayat ini menerangkan bahwa pelaksanaan jual beli harus didasari suka 

sama suka tanpa adanya unsur paksa. Sedangkan yang menjadi pemasalahan 

dalam jual beli ini adalah jual beli yang dilakukan oleh masyarakat tidaklah sesuai 

rukun dan syarat yaitu lahan yang ingin dijadikan tempat pembudidayaan rumput 

laut adalah laut yang merupakan milik negara dan bukan sah milik pribadi dan 

transaksinya juga tidak disertai bukti kepemilikan. Menjual barang yang bukan 

kepemilikan yang sah hukumnya dilarang, karna menyalahi aturan syarat dalam 

objek yang seharusnya diperjual belikan. Sayrat yang harus terpenuhi dari objek 

sebagai berikut: 

a) Suci atau bersih barangnya, barang yang diperjual belikan bukanlah 

barang atau benda yang digolonhkan sebagai barang atau benda yang 

najis dan diharamkan, seperti menjual bangkai, babi, khamer, berhala 

dan lain-lain. Sedangkan laut sebenarnya bebas untuk dipakai oleh 

masyarakat namun tidak dapat diperjual belikan karna bukan milik 

pribadi melainkan milik negara. 

b) Ada manfaatnya, barang tersebut harus bermanfaat menurut syara 

kepada para pihak yang terlibat dalam melakukan akad. Objek yang 

ada pada jual beli yang terjadi di Kelurahan Akkajeng dapat 

memberikan manfaat baik penjual maupun pembeli. Laut dapat 

bermanfaat sebagai sumber makanan bagi manusia, sarana 

perdagangan,  sarana penaklukan, tempat pertempuran, tempat 

hiburan dan rekreasi, dan sarana pemecah belah atau pemersatu 

bangsa. 

c) Barang yang diperjual belikan adalah milik orang yang melakukan 

akad, yaitu orang yang melakukan perjanjian jual beli atas sesuatu 

barang adalah pemilik sah barang yang dijual atau sudah 
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Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahannya Edisi Baru 

(Surabaya: Mekar Surabaya, 2004), h. 58.  
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mendapatkan izin dari pemilik barang untuk menjual barang tersebut. 

Dengan demikian jual beli laut yang terjadi di Kelurahan Akkajeng 

tidak diperbolehkan oelh syara kana laut tersebut bukanlah milik sah 

penjual. Hukum dilarangnya menjual sesuatu yang tidak dimiliki 

oleh penjual telah dijelaskan dalam sebuah hadis: 

أفَأَبَْ تَاعُهُ لَهُ دُ اِنِِّ الْبَ يْعَ ليَْسَ عِنْدِي نِِ الرَجُلُ فَ يُُيِْ لَ اللَِّ يََتْيِْ يََ رَسُوْ  
وقِ فَ قَالَ لََ تبَِعْ اَا ليَْسَ عِنْدَكَ  اِنَ  السُّ  

Artinya:  

Wahai Rasulullah, seseorang mendatangiku lantas ia mengiginkan diriku 

menjual barang yang bukan milikku. Apakah aku harus membelikan 

untuknya  dari pasar? Nabi shallalu‟alaihi wa sallam bersabda “janganlah 

engkau menjual barang yang bukan milikmu”.  H.R. Abu Daud)
13

 

Hadis diatas menjelaskan Rasulullah saw menyampaikan dengan jelas 

“janganlah engkau menjual sesuatu yang tidak ada padamu”. Hal ini bearti tidak 

boleh dan tidak sah jual beli sesuatu yang tidak dimilikinya atau barang tersebut 

tidak dalam kekuasaannya. Sedangkan kasus yang terjadi di Kelurahan Akkajeng, 

Kecamatan Sajoanging adalah masyarakat setempat menjual laut tanpa mendapat 

surat izin dari pemerintah, dalam istilah fiqih jual beli semacam ini disebut juga 

dengan bai‟fadhu>li ( menjual barang milik orang lain). Sebagaiman yang sudah 

dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa jual beli dianggap sah salah satu syaratnya 

adalah bilamana barang tersebut adalah milik penjual dan tidak sah jual beli 

barang yang bukan milik dari penjual. 

Dalam kaitannya dengan jual beli laut yang merupakan milik/dikuasai 

negara yang terjadi di Kelurahan Akkajeng, Kecamatan Sajoanging merupakan 

suatu tindakan jual beli yang termasuk kedalam jual beli fasakh (rusak) 

disebabkan salah satu syarat dari objek jual beli tersebut tidak terpenuhi. Namun 

sebagian masyarakat yang masih berpola pikir sempit hanya memandang asalkan 

                                                           

13
Abu Daud Sulaiman bin Asyats bin Ishaq al-Sajitsani dan Sunan Abi Daud, Juz III, No. 

3503 (Beirut: Al-Maktaba al-Ashriyah, 2010), h. 383.  
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sesuatu yang dijual itu bermanfaat, maka hal itu diperbolehkan tanpa melihat dari 

sisi sah atau tidaknya tesebut. 

Sebagai umat Islam, secara jelas ditegaskan untuk melakukan jual beli 

dalam bentuk apapun dengan cara yang halal, untuk memenuhi kebutuhan 

masing-masing. Namun bukan berarti perintah jual beli dengan landasan saling  

ridha disini dilakukan dengan mementingkan diri sendiri tanpa memperhatikan 

rukun dan syaratnya. 

Kesepakatan memang faktor yang sangat diperlukan dalam jual beli, 

namun didalam mengadakan kesepakatan, terhadap perkara yang jelas berarti 

diantara kedua belah pihak yaitu penjual seta pembeli dapat meperkirakan dengan 

jelas. Apabila yang dijadikan suatu kesepakatan itu tidak jelas baik dari sisi 

keadaan maupun kepemilikan barang, maka kesepakatan yang demikian tidak 

dibenarkan. 

Jual beli laut yang dilakukan di Kelurahan Akkajeng dalam hal ini 

dilarang, sebab laut yang dijadikan objek jual belinya bukanlah sah milik penjual. 

Hal ini diharamkan dalam hukum Islam sesuai dengan hadis yang penulis 

sebutkan sebelumnya, jual beli ini cenderung akan mengakibatkan  penyesalan di 

kemuadian hari. 

Berdasarkan keterangan diatas, dapat disimpulkan bahwa jual beli laut 

untuk dijadikan lahan pembudidayaan rumput laut hukumnya adalah haram, karna 

tidak sesuai dengan apa yang telah ditetpakan oleh syara‟ khususnya dalam jual 

beli lahan budidaya rumput laut di Kelurahan Akkajeng, Kecamatan Sajoanging, 

Kabupaten Wajo. 
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BAB V 

PENUTUP 

A.  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya, penulis menarik 

kesimpulan mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Lahan 

Budiadaya Rumput Laut di Kelurahan Akkajeng, Kecamatan Sajoanging, 

Kabupaten Wajo, sebagai berikut: 

1) Status penguasaan wilayah pesisir untuk usaha budidaya rumput laut di 

Kabupaten Wajo, berpresepsi laut tidak bertuan (open access) sehingga 

bebas melakukan penangkapan ikan, selanjutnya mengakui pula bahwa 

laut milik bersama (common property) sehingga masyarakat pesisir 

dapat secara bersama-sama memanfaatkan wilayah laut. Tradisi yang 

ada jika seseorang telah melakukan usaha budidaya rumput laut untuk 

pertama kali di areal tersebut maka telah lahir hak terdahulu yang 

senantiasa dihormati oleh nelayan lainnya untuk tidak melakukan 

usaha dilahan/areal budidaya tersebut, hal inilah yang menjadi dasar 

pengkaplingan dan pemilikan atas lahan usaha budidaya rumput laut, 

namun tidak didasari oleh surat izin usaha sebagai tempat di atur oleh 

perda No. 8 tahun 1987 tentang pelaksanaan retribusi izin perikanan 

dan kelauatan. 

2) Pelaksanaan jual beli lahan budidaya rumput laut yang dilakukan oleh 

masyarakat Kelurahan Akkajeng dilakuakan dengan cara menawarkan 

laut yang dijual kepada orang lain yang pada akhirnya akan ada pihak 

yang membeli laut tersebut untuk dijadiakan lahan pembudidayaan 

rumput laut, dimana proses terjadinya jual beli ini dilakukan tanpa 

mengikuti prosedur hukum dan juga disebabkan tekanan dari sisi 

ekonomi, serta faktor kurangnya pemahaman dari sisi agama mengenai 

masalah jual beli yang lebih rinci. Sehingga para penjual dan pembeli 

melakukan transaksi jual beli laut yang bukan milik sipenjual 
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melainkan milik negara. Praktek jual beli yang tidak dibenarkan karna 

tidak sesuai dengan rukun dan syarat jual beli dalam ketentuan fiqih 

muamalah. 

3) Pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan jual beli laut untuk di 

jadikan lahan budidaya rumput laut di Kelurahan Akkajeng, dimana 

ada kecacatan dalam syarat jual beli tersebut dan objek yang perjual 

belikan yaitu laut yang merupakan milik negara, maka praktik jual beli 

laut untuk dijadikan lahan pembudidayaan rumput laut yang dilakukan 

oleh masyarakat Kelurahan Akkajeng hukumya menjadi tidak sah dan 

haram karna sebenarnya penjual tidak memiliki hak untuk menjual laut 

tersebut, yang berarti  jual beli ini tidak memenuhi salah satu syarat 

sahnya jual beli yaitu dalam segi objek jual beli dimana barang yang 

harus dijual adalah milik sah penjual. 

B.  Implikasi 

Bedasarkan hasil penelitian yang penulis telah lakukan di Kelurahan 

Akkajeng, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo, terdapat beberapa hal yang 

dapat dipertimbangkan sebagai masukan  yang bertujuan untuk kebaikan serta 

kemajuan terhadap jual beli lahan budidaya rumput laut yaitu: 

1) Status pengusaan wilayah pesisir untuk usaha budidaya rumput laut di 

Kabupaten Wajo, masyarakat tidak mengenal surat izin usaha 

perikanan, perlu aturan hukum antara masyarakat dengan masyarakat 

pesisir untuk menguatkan jika terjadi konflik antara masyarakat dan 

masyarakat pesisir. Kroscek dinas perikanan dan kelautan hanya 

memberikan sarana dan prasarana saja tanpa adanya izin, dan adanya 

juga kordinasi oleh pemkab perkembangan budidaya rumput laut, 

bahkan kepala kelurahan juga tidak mengetahui adanya perda tentang 

pelaksanaan retribusi izin usaha perikanan. 

2) Bagi pembeli maupun penjual laut untuk dijadikan lahan 

pembudidayan rumput laut, hendaknya lebih memperhatikan 
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bagaimana Islam mengatur sistem jual beli yang seharusnya dan lebih 

memperhatikan resiko yang akan diterima dimasa yang akan datang 

tentang status kepemilikan laut tersebut, karna lebih baik membeli 

dengan harga yang sedikit lebih mahal namun status objek yang dibeli 

dapat menjadi kepemilikan sendiri secara sah.
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Gambar 1 : 

Lahan budidaya rumput laut yang dijadikan objek jual beli 

 

 

Gambar 2 : 

Wawancara dengan warga Kelurahan Akkajeng ( Selaku pembeli ) 
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Gambar 3 : 

Wawancara dengan warga Kelurahan Akkajeng ( Selaku pembeli) 

 

 

 

Gambar 4 : 

Wawancara dengan warga Kelurahan Akkajeng (Selaku Penjual) 
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