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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 ا

dilambangkan 

Tidak dilambangkan 

 ba B be ب

 ta T te ت

 sa S es (dengan titik di atas) ث

 jim J Je ج

 ha H ha (dengan titk di ح

bawah) 

 kha Kh Ka dan ha خ

 dal D De د

 zal z zet (dengan titik di atas) ذ

 ra r Er ر

 zai z Zet ز

 sin s Es س

 syin sy Es dan ye ش

 sad s es (dengan titik di ص

bawah) 

 dad d de (dengan titik di ض

bawah) 

 ta t te (dengan titik di ط

bawah) 

 za z zet (dengan titk di ظ

bawah)  
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 ain ‘ Apostrop 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 م

 nun n En ن 

 wau w We و

 ha h Ha ه

 hamzah , Apostop ء

 ya y Ye ي

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

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

(‘). 

2. Vokal 

Vokal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri atas vocal 

tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. 

Vokal tungggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 

harakat, transliterasinya sebagai berikut : 

 

Tanda Nama Huruf  Latin Nama 

 Fathah a a ـَ

 Kasrah i i ـِ

 Dammah u u ـُ
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Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu : 

 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 

 ي 
Fathah dan ya ai 

 

a dan i 

 

 و
 

Fathah dan wau 

 

au 

 

a dan u 

 

 

3. Maddah 

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 

huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu : 

 

 

Harkat dan 

Huruf 

 

Nama 

 

Huruf dan 

Tanda 

 

Nama 

 

  ..ا|َ يَ ...

Fathah dan alif 

atau ya 

 

a 

 

 

a dan garis di atas 

  ي

Kasrah dan ya 

 

i 

 

i dan garis di atas 

 

  ۇ

Dammah dan 

wau 

 

u 

 

u dan garis di atas 
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4. Tā’marbūṫah 

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu: ta marbutah yang hidup 

atau mendapat harkat fathah kasrah, dan dammah, yang transliterasinya adalah 

[t]. Sedangkan ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun 

transliterasinya adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata 

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

ta marbutah itu transliterasinya dengan [h]. 

5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydid (  ّ ), dalam transliterasinya ini dilambangkan 

dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Jika huruf ي ber-tasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 

kasrah (ِـ), maka ia ditransliterasikan seperti huruf maddah (i). 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا 

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

ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf syamsiah 

maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung 

yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya 

dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). 

7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop (‘) hanya berlaku 

bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah 

terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia 

berupa alif. 
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8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 

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

atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa 

Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi 

ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur’an (dari al-

Qur’an), sunnah, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi 

bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara 

utuh. 

9. Lafz al-Jalalah (الله) 

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

atau berkedudukan sebagai mudafilaih (frase nominal), ditransliterasi tanpa 

huruf hamzah. 

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz a-

ljalalah, ditransliterasi dengan huruf [t]. 

10. Huruf Kapital 

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

dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang 

penggunaan huruf capital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang 

berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf 

awal nama dari (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan 

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

dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata 

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

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

untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik 
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ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan 

DR). 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:  

Swt.  = subhānahū wa ta„ālā 

Saw.  = sallallāhu ‘alaihi wa sallam 

a.s.  = ‘alaihi al-salām 

H  = Hijrah 

M  = Masehi 

SM  = Sebelum Masehi 

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

w.  = Wafat tahun 

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

HR  = Hadis Riwayat 
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ABSTRAK 

Nama  : Dzulkifli Al-Amin 

NIM  : 80100220106 

Jurusan : Syariah/Hukum Islam 

Judul : Implementasi Diskursus Fikih Al-Muwazanah Terhadap Pemilihan 

Bitcoin Sebagai Mahar Dalam Pernikahan.  

 

Judul disertasi ini adalah Implementasi Diskursus Fikih Al-Muwazanah 

Terhadap Pemilihan Bitcoin Sebagai Mahar Dalam Pernikahan (Studi Analisis 

Maslahah Dan Mafsadah). Selanjutnya pokok masalah tersebut dibreakdown 

kepada beberapa sub masalah, yaitu: Pertama, Bagaimana eksistensi dan keabsahan 

bitcoin dalam konsep harta, uang dan mata uang? Kedua, Bagaimana hasil analisis 

bitcoin untuk dijadikan mahar ditinjau dari prasyarat mahar? Ketiga,  Bagaimana 

implementasi fikih Al-Muwazanah (Maslahat dan Mafsadat) dalam meninjau 

masalahat dan mafsadat bitcoin sebagai mahar pernikahan? 

Metode penelitian ini adalah penelitian library research kualitatif. Adapun 

sumber data dari penelitian ini berasal dari data primer yaitu referensi-referensi 

kepustakaan berupa buku, jurnal dan referensi lainnya. Selanjutnya, Pendekatan 

yang digunakan adalah pendekatan teologi normatif dan yuridis empiris. 

Mengumpulan pengolahan data yang digunakan dengan melakukan klasifikasi, 

pengeditan, verifikasi, analisa dan konklusi. Tujuan penelitian ini adalah analisa 

komprehensif tentang karakteristik dan metode isntinbat hukum ulama 

menggunakan metode fikih al-Muwazanah tentang hukum penggunaan bitcoin 

sebagai mahar dalam pernikahan. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Pertama, Bitcoin sendiri 

merupakan pecahan dari sistem cryptocurrency yang memiliki nilai tinggi. 

Sehingga berdasarkan hal ini bitcoin dalam kajian Islam termasuk dalam konsep 

harta. Di samping itu, bitcoin juga merupakan uang berdasar karakter dan fungsi 

uang. Namun bitcoin memang tidak memiliki izin legal sebagai mata uang di 

Indonesia. Kedua, Bitcoin yang secara kajian memiliki nilai merupakan uang 

meskipun bukan mata uang resmi dalam sebuah negara, maka tetap sah dan secara 

kajian tekstual memenuhi syarat untuk dijadikan mahar. Ketiga, Secara kajian fikih 

al-Muwazanah implikasi pemberian mahar bitcoin tidak sejalan dengan maslahat 

syariah disebabkan ketidakjelasan dan terdapat mafsadat yang banyak dalam 

pemilihannya. Sehingga tidak sesuai dengan tujuan dasar pernikahan.  

Sejalan dengan hasil penelitian di atas, maka semoga penelitian ini 

memperkaya wawasan fikih al-muwazanah dan dapat mengulas hukum penggunaan 

bitcoin sebagai mahar dalam pernikahan.  

  

Kata Kunci: Bitcoin, Mahar, Fikih al-Muwazanah.     
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ABSTRAK 

Nama  : Dzulkifli Al-Amin 

NIM  : 80100220106 

Major  : Syariah/Hukum Islam 

Title : Implementasi Diskursus Fikih Al-Muwazanah Terhadap Pemilihan 

Bitcoin Sebagai Mahar Dalam Pernikahan.  

 

 

 The title of this thesis is Implementation of Al-Muwazanah Fiqh 

Discourse on the Selection of Bitcoin as Dowry in Marriage (Analytic Study of 

Maslahah and Mafsadah). Furthermore, the subject matter is broken down into 

several sub-problems, namely: First, what is the existence and legitimacy of bitcoin 

in the concept of property, money and currency? Second, how are the results of 

bitcoin analysis used as dowry in terms of the dowry requirements? Third, how is 

the implementation of Jurisprudence Al-Muwazanah (Maslahat and Mafsadat) in 

reviewing the problems and mafsadat of bitcoin as a marriage dowry? 

 This research method is qualitative research library. The data source for 

this study comes from primary data, namely library references in the form of books, 

journals and other references. Furthermore, the approach used is normative 

theology and empirical juridical approaches. Collecting data processing is used by 

classifying, editing, verifying, analyzing and concluding. The purpose of this study 

is a comprehensive analysis of the characteristics and methods of Islamic scholars' 

legal istinbat using the fiqh al-Muwazanah method regarding the law of using 

bitcoin as dowry in marriage . 

 The results of this study indicate that: First, Bitcoin itself is a fraction of a 

cryptocurrency system that has high value. So, based on this, bitcoin in Islamic 

studies is included in the concept of wealth. Besides that, bitcoin is also money 

based on the character and function of money. But bitcoin does not have legal 

permission as a currency in Indonesia. Second, Bitcoin, which has a value in terms 

of money, even though it is not the official currency in a country, is still valid and, 

according to textual studies, it fulfills the requirements to be used as a dowry. Third, 

according to the study of fiqh al-Muwazanah . 

 The implications of giving bitcoin dowry are not in line with sharia 

benefits due to the ambiguity and there are many mafsada in the selection. So it is 

not in accordance with the basic purpose of marriage.In line with the results of the 

research above, it is hoped that this research will enrich the insights of al-

muwazanah fiqh and can review the law of using bitcoin as dowry in marriage. 

 

Keywords: Bitcoin, Mahar, Fiqh al-Muwazanah 
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 البحث  لصستخم
 ذوالكفل الأمين       : اسم الطالب 

 10680100220 :  رقم القيد 
فقه الموازنات على اختيار البيتكوين كمهر النكاح )دراسة تحليلية  تطبيق   :   موضوع الرسالة 

 تطبيقية لفقه الموازنة(
هي فقه الموازنات على اختيار البيتكوين كمهر   هذه الرسالة المتواضعةالمشكلة الرئيسية في  إن  

النكاح )دراسة تحليلية تطبيقية لفقه الموازنة(. فتفرعت المشكلة الرئيسية إلى عدة مشاكل فرعية وهي: 
البيتكوين من نظرية المال والعملة؟     )أولًا( البيتكوين عند    (ثانياً )كيف يكون حكم  كيف يكون 

كيف تطبيق فقه الموزنة في نظر البيتكوين    (ثالثاً )استخدامه كمهر النكاح من حيث شروط المهر؟  
 كالمهر من مصلححه ومفاسده؟ 

. وكان مصادر البيانات مكتبي كيفي وصفي  بحثالمنهج المستخدم في هذا البحث هو منهج  و 
ب والمجلات ومراجع أخرى. والمدخل المستخدم هو مدخل الأولية فيه من مراجع المكتبات في الكت

والتحليل   والتحقق  والتحرير  التصنيف  هي  المستخدمة  البيانات  جمع  طريقة  وأما  وقانوني.  شرعي 
والاستنتاج. ومن ذلك كان الغرض من هذه البحث هو لتحليل طرق الاستنباط بفقه الموازنة على 

 استخدام البيتكوين كمهر النكاح. 
البحث    أظهرتف الدراسةنتائج  نظام    أن  )أولًا(:  على  في هذه  البيتكوين نفسه جزء من 

العملة المشفرة ذي القيمة العالية. ومن هنا تدخل البيتكوين في مفهوم نظرية المال. ومع ذلك أنه  
تدخل في مفهوم النقود لأن البيتكوين تستخدم كالنقود فهو حينئذٍ يأدي وظيفة النقود. لكنه ليس 

إن عملة البيتكوين تملك قيمة من حيث المال على     (ثانياً )ذن قانوني كعملة رسمية في إندونيسيا.  فيه إ
الرغم من كونه ليس عملة رسمية في إندونيسيا فوفقًا للدراسات النصية السابقة فإنه يستوفي فيه شروط 

فإن الآثار المترتبة على جعل البيتكوين مهراً لا تتماشى مع المصلحة بسبب غموض فيه    (ثالثاً )المهر.  
 وهناك أيضاً مفسدات أخرى وفقًا لدراسة فقه الموازنة. فلا يتوافق مع المقاصد الأساسية من النكاح. 

من  ف  اً مرجع  و  مصدراً   هذا البحث  يكونمن المتوقع أن    والآثار المترتبة على هذا البحث هي
المؤمل أن يثري هذا البحث رأياً جديداً عن فقه الموازنة وكان تطبيقها تبين حكم استخدام البيتكوين 

 كمهر في الزواج.
كلمات مفتاحية: بيتكوين ، ماهر ، فقه الموازنة.
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Islam adalah agama sempurna yang mampu menyelaraskan ajarannya dengan 

kehidupan masyarakat dan penganutnya. Keselarasan tersebut tampak dari sikap 

masyarakat yang menerima segala ajaran yang diterapkan oleh Islam dari satu zaman 

ke zaman lainnya. Berbagai permasalahan dan problematika yang sering muncul di 

tengah-tengah masyarakat yang semakin berkembang dengan masifnya. Tidak sedikit 

dari mereka yang kesulitan untuk mengatasi problematika dan mengontrol 

perkembangan tersebut. Metodologi untuk menimbang kasus dibutuhkan dalam 

permasalah fikih ataupun hukum Islam yang terjadi pada era sekarang ini. Hal tersebut 

sebagai representasi dari nilai syariah yang elastis  dan  fleksibel, karena itulah kajian 

metodologi aplikatif fikih Islam tentang berbagai masalah yang dihadapi masyarakat 

modern merupakan kajian menarik, aktual dan perlu dilestarikan.1 Metodologi serta 

sistematika ini ijtihad dikenal dengan fikih al-Muwazanah. 

Salah satu contoh kongkrit problematika yang dihadapi dalam post modern 

adalah perkembangan setiap bidang keilmuan. Baik itu terkait dengan teknologi, 

psikologi manusia bahkan ekonomi sekalipun yang sangat banyak mengalami 

digitalisasi. Sehingga muncul banyak permasalah yang memiliki kaitan erat dengan 

hukum Islam. Hal ini dapat terlihat proses jual beli yang telah berbasis online, 

digitalisasi transaksi yang semakin berkembang pesat, serta beraneka ragamnya alat 

 

1Kurniati, “Fiqhi Cinta:Cara Bijak Hukum Islam menyemai Cinta Dan Membina Keluarga”, 

Al-Daulah, 1, no. 1 (2012), h.2. 
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transaksi yang digunakan seperti cryptocurrency. Selanjutnya lahirlah beberapa mata 

uang digital salah satu turunannya adalah mata uang bitcoin.  

Disamping itu, pola kehidupan berkembang melalui proses pernikahan yang 

menyatukan dua pihak antara laki-laki dan perempuan menjadi sebuah keluarga dan 

rumah tangga. Pada setiap keluarga akan lahir seorang anak atau lebih. Kemudian 

dalam kelompok individu sebuah organisasi sosial bernama keluarga lahir dan menjalin 

hubungan2 pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang 

sakinah, mawadah, dan rahmah.  

Pernikahan sendiri adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang 

laki-laki dan perempuan. Di samping itu, mewajibkan hak  dan kewajiban untuk saling 

tolong-menolong antara keduanya dalam ikatan sudah menjadi muhrim satu sama lain.3 

Prosesi pelaksanaan pernikahan itu sendiri tersusun dari berbagai rangkaian seperti 

khitbah, memenuhi syarat-syarat beserta rukun-rukun pernikahan itu sendiri. Dalam 

pernikahan seorang perempuan sebagai pihak yang diprioritaskan dan utama di dalam 

agama Islam. Hal ini dilakukan dari pihak laki-laki agar ke depannya dapat menghargai 

dan menjunjung serta melindungi wanita.4 Tujuannya sendiri untuk membentuk 

kehidupan rumah tangga memiliki semangat normatif sebagai ketentuan Ilahi yang 

berupaya menghadirkan kehidupan rumah tangga yang bahagia.5  

 
2Alwiah dan Lomba Sultan, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Kawin Hamil Karena Siri”, 

Qadauna, 2, no. 2 (2021), h.409. 

3Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap (Cet. III; Jakarta: 

Rajawali, 2019), h. 132. 

4Abdul Rahman Ghozali, Fikih Munakahat (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2003), h. 84.   

5Kurniati, “Perempuan Dan Kekerasan dalam Rumah Tangga: Diskursus Hamdalam Karya 

Nawal Sa’dawi”, Al-Daulah, 8, no. 1 (2013), h.52.  
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Di antara hak-hak istri dalam pernikahan adalah mahar. Mahar ini merupakan 

suatu kepemilikan yang khusus diberikan kepada wanita sebagai ungkapan untuk 

menghargai, membahagiakan dan memuliakannya untuk mencapai tujuan pernikahan.6 

Salah satu bentuk memuliakan wanita terimplementasikan dalam memberikan hak 

menentukan mahar untuk dirinya. mahar termasuk kebajian dalam agama Islam, Hal 

ini telah termaktub dalam QS al-Nisā/4: 4 yang berbunyi:  

اًوَاٰتوُا   ـ
 ـاً مَّرِّيْۤ

نْهُ نَـفْسًا فَكُلُوْهُ هَنِّيْۤ ْلَةً ۗ فاَِّنْ طِّبَْْ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ م ِّ  الن ِّسَاۤءَ صَدُقٰتِّهِّنَّ نِِّ
Terjemahnya:  

Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang 

penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian 

dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu 

dengan senang hati.7 

 Ayat tersebut ditafsirkan Qurais Syihab bahwa setelah pada ayat ketiga berbica 

terkait hak-hak anak yatim yang harus terpenuhi untuk dinikahi. Pada ayat ini justru 

memaparkan tuntunan menyangkut hak-hak wanita yang akan dijadikan istri baik itu 

dari anak yatim ataupun bukan agar diberikan haknya berupa mahar tanpa adanya rasa 

paksaan atau penipuan. Sehingga pemberian mahar secara tulus tanpa mengharap 

imbalan dapat ditarik dari penafsiran kata al-nihlah.8  

 Berdasarkan penafsiran ayat ini mahar bukanlah sebatas pemberian atau hibah 

saja dari pihak suami kepada istrinya. Akan tetapi dibanding lebih berfokus kepada 

pemberiannya, ayat ini justru lebih menekankan pada suasana hati dan keadaan suami 

dalam proses memberikan dan menghadirkan mahar tersebut yang harus dilaksanakan 

 
6Kurniati Kurniati, “Efektivitas Kursus Calon Pengantin Terhadap Pencegahan”, h.279. 

7Kementerian Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Bandung: Cordoba, 2016), h. 84. 

8M. Quraish Shihab,Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an, vol. 2. 

(Lentera Hati: Jakarta, 2002), h. 346. 
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dan ditunaikan secara suka rela sebagaimana sukarelanya suami melaksanakan akad 

pernikahan yang dijalaninya.  

 Mahar biasanya diukur berbasiskan pada nilai mata uang, karena mahar adalah 

harta yang diberikan sebagai bentuk pemberian dengan penuh kerelaan, bukan hanya 

sebatas pemberian yang mengandung unsur simbolitas. Wanita dapat meminta mahar 

dalam bentuk harta denominasi tertentu, seperti uang tunai, emas, tanah, apartemen, 

mobil, atau barang berharga lainnya.9 Mahar juga bisa dilakukan dengan menggunakan 

mushaf al-Qur'an dan seperangkat alat shalat. Syariat Islam membolehkan laki-laki 

memberikan mahar dalam bentuk apapun (cincin besi atau jasa) sebagaimana dalam 

hadis Rasulullah saw.:  

عَنْهُ   ُ اللََّّ يَ  رَضِّ السَّاعِّدِّيِّ    سَعْدٍ  بْنِّ  سَهْلِّ  اللََِّّّ   عَنْ  رَسُولَ  وَسَلَّمَ   -أَنَّ  عَلَيْهِّ   ُ اللََّّ امْرَأةٌَ  - صَلَّى  جَاءَتْهُ 
اَ  :فَـقَالَتْ  يَكُنْ لَكَ بِِّ فَـقَامَتْ طَوِّيلًا فَـقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللََِّّّ، زَوِّ جْنِّيهَا، إنْ لََْ  ي لَكَ:    إنيِّ  وَهَبْتُ نَـفْسِّ

ُ  صَلَّى    -مَا عِّنْدِّي إلاَّ إزاَرِّي هَذَا. فَـقَالَ رَسُولُ اللََِّّّ   :فَـقَالَ  حَاجَةٌ فَـقَالَ هَلْ عِّنْدَكَ مِّنْ شَيْءٍ تُصْدِّقُـهَا؟ اللََّّ
ئًا قاَلَ  - عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ  تـَهَا جَلَسْتَ وَلَا إزاَرَ لَكَ فاَلْتَمِّسْ شَيـْ دْ قاَلَ: : إزاَرَكَ إنْ أعَْطيَـْ الْتَمِّسْ وَلَوْ خَاتَماً مَا أَجِّ

فاَلْتَمَسَ، حَدِّيدٍ  اللََِّّّ    مِّنْ  رَسُولُ  فَـقَالَ  ئًا  شَيـْ دْ  يَِّ وَسَ   -فَـلَمْ  عَلَيْهِّ   ُ اللََّّ مِّنْ    -لَّمَ  صَلَّى  شَيْءٌ  مَعَكَ  هَلْ 
؟ ُ عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ  -نَـعَمْ فَـقَالَ رَسُولُ اللََِّّّ  :قاَلَ  الْقُرْآنِّ اَ مَعَك مِّنْ الْقُرْآنِّ -صَلَّى اللََّّ  : زَوَّجْتُكَهَا بِِّ

Artinya:   

Diriwayatkan dari Amru bin 'Aun dari Hammad dari Abu Hazim dari Sahl bin 

Sa'd berkata; Seorang wanita mendatangi Nabi saw dan berkata bahwa telah 

menyerahkan dirinya untuk Allah dan Rasul-Nya. Maka beliau bersabda: “Aku 

tidak berhasrat terhadap wanita itu.” Tiba-tiba seorang laki-laki berkata, 

“Nikahkanlah aku dengannya.” Beliau bersabda: “Berikanlah mahar (berupa) 

pakaian padanya. Laki-laki itu berkata, “Aku tidak punya.” Beliau pun bersabda 

kembali, “Berikanlah meskipun hanya berupa cincin besi.” Ternyata juga tak 

punya. Kemudian beliau bertanya, “Apakah kamu memiliki hafalan Al 

Qur`an?” laki-laki itu menjawab, "Ya, surat ini dan ini." Maka beliau bersabda: 

 
9Abdurrahman Al-Jaziri, al-Fiqh ‘Ala al-Mazahib al-Arba’ah, IV (Beirut: Dar al- Kutub al-

Ilmiyah, 1990), h. 84. 
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“Aku telah menikahkanmu dengan wanita itu, dengan mahar hafalan Al 

Qur`anmu.”10 

 Hadis tersebut menjelaskan kewajiban mencari dan memenuhi mahar sekalipun 

sesuatu yang sedikit (sebuah cincin yang hanya terbuat dari sebuah besi). Demikian 

juga di dalam hadis tersebut, tidak didapati keterangan bahwa Rasulullah pernah 

meninggalkan mahar pada suatu pernikahan. Hal ini mengisyartakan akan kewajiban 

mahar.  

 Perkembangan zaman, teknologi dan ilmu pengetahuan membawa bentuk 

mahar mengalami banyak perkembangan. Pada umumnya bentuk mahar berupa uang 

atau seperangkat alat shalat yang dapat dilihat atau uang, emas, tanah, rumah serta 

benda-benda yang dapat dilihat secara fisik. Prevalensi ini mulai bergeser ke bentuk 

elektronik atau digital. Salah satu realitanya adalah munculnya mahar berupa 

cryptocurrency dan bitcoin yang telah diterapkan oleh pasangan suami istri bernama 

Bau Tenri Abeng yang berasal dari Bulukumba, Sulawesi Selatan dengan seorang pria 

bernama Raja Muhamad Hasbi pada April 2021 kemarin, yang menggunakan mahar 

berupa 2 (dua) bitcoin.11 Pernikahan yang terjadi di Apartemen Royal, Kota Makassar 

adalah salah satu contoh perkembangan jaman dalam modernisasi pernikahan di zaman 

modern.  

 Penggunaan bitcoin sebagai mahar penikahan tersebut sejatinya bukan 

merupakan kejadian pertama kali. Jika melihat ke belakang, pada tahun 2017, pasangan 

suami isti yang bernama Immanuel Fajar Widiantoro dan Dian Mustikawati Adipura 

 
10Muḥammad bin Ismail Abu Abdillah al-Bukhari, Ṣaḥih al-Bukhari Al-Jami al-Sahih al-

Musnid, (Cet. I; t.t.: Dar Ṭuruq al-Najah, 1422 H), h. 600 (No. 5149). 

11Muhammad Yunus, Viral Perempuan Sulsel Dilamar Pakai Mahar Bitcoin Senilai Rp 1,6 

Miliar, https://sulsel.suara.com/read/2021/04/14/201414/viral-perempuan-sulseldilamar-pakai-mahar-

bitcoin-senilai-rp-16-miliar , diakses pada tanggal 1 Oktober 2022. 

https://sulsel.suara.com/read/2021/04/14/201414/viral-perempuan-sulseldilamar-pakai-mahar-bitcoin-senilai-rp-16-miliar
https://sulsel.suara.com/read/2021/04/14/201414/viral-perempuan-sulseldilamar-pakai-mahar-bitcoin-senilai-rp-16-miliar
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juga telah menjadikan 1 (satu) bitcoin sebagai mahar dalam pernikahannya.12 Pasangan 

ini juga yang tercatat sebagai pasangan yang secara fakta menggunakan bitcoin yang 

merupakan salah satu pecahan dari cryptocurrency sebagai mahar pernikahan. Latar 

belakang yang membuatnya memilih bitcoin sebagai mahar pernikahan sendiri 

sejatinya karena mendapatkan inspirasi dari hasil pencariannya akan pengantin yang 

unik. Sebagaimana dalam kasus beberapa pengusaha yang menjadikan saham sebuah 

perusahaan sebagai mahar dalam pernikahannya. Di sisi lain, pihak istri juga meminta 

bitcoin untuk dijadikan sebagai mahar pernikahan.   

 Pernikahan tersebut memiliki kaitan yang erat dengan fatwa Majelis Ulama 

Indonesia (MUI) pada Forum Ijtima Ulama yang diadakan di Hotel Sultan, Jakarta 

sejak Selasa (9-20November 2021) kemarin, telah resmi mengharamkan 

cryptocurrency sebagai mata uang. Mengutip perkataan Ketua Fatwa MUI KH. 

Asrorum Niam Soleh dalam forum tersebut mengatakan “Penggunaan cryptocurrency 

sebagai mata uang hukumnya haram”.13 

 Dari serangkaian penjelasan di atas, persoalan bitcoin digunakan sebagai mahar 

pernikahan ini tentunya menjadi menarik, karena tidak ada hukum yang jelas terkait 

bitcoin yang digunakan sebagai mahar dalam pernikahan. Oleh karena itu, penulis 

tertarik melakukan sebuah pendekatan menggunakan diskursus fikih al-Muwazanah 

dalam rangka menimbang dan membandingkan pendapat akan legalitasnya bitcoin 

untuk menjadi mahar dalam sebuah pernikahan. Kemudian mengambil pendapat MUI 

Sulawesi Selatan sebagai sumber pembanding dan penegas atas analisis yang 

 
12KumparanSTYLE, Anti-Mainstream, Pasangan Ini Menikah dengan Mahar Bitcoin, 

https://kumparan.com/kumparanstyle/anti-mainstream-pasangan-ini-menikahdengan-mahar-Bitcoin, 

diakses pada tanggal 1 Oktober 2022. 

13Karin Nur Secha, MUI Haramkan Penggunaan Kripto Sebagai Mata Uang!, 

https://news.detik.com/berita/d-5806767/mui-haramkan-penggunaan-kriptosebagai-mata-uang. 

Diakses pada tanggal 1 Oktober 2022. 

https://kumparan.com/kumparanstyle/anti-mainstream-pasangan-ini-menikahdengan-mahar-Bitcoin
https://news.detik.com/berita/d-5806767/mui-haramkan-penggunaan-kriptosebagai-mata-uang
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dilaksanakan. Judul penelitian yang dipilih penulis adalah “Implementasi Diskursus 

Fikih Al-Muwazanah Pada Pemilihan Bitcoin Sebagai Mahar Dalam Pernikahan (Studi 

Analisis Aplikatif Fikih Al-Muwazanah)”.  

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka pokok masalah sebagai 

berikut: “Bagaimana diskursus fikih al-Muwazanah menimbang bitcoin sebagai mahar 

dalam pernikahan?”. Pokok masalah tersebut dijabarkan ke dalam tiga sub-masalah 

yaitu:  

1. Bagaimana eksistensi dan keabsahan bitcoin dalam konsep harta, uang dan 

mata uang? 

2. Bagaimana hasil analisis bitcoin untuk dijadikan mahar ditinjau dari prasyarat 

mahar? 

3. Bagaimana implementasi fikih Al-Muwazanah (Maslahat dan Mafsadat) dalam 

meninjau masalahat dan mafsadat bitcoin sebagai mahar perniakahan? 

C. Deskripsi Judul   

 Menghindari penafsiran yang keliru dalam memahami maksud judul ini, 

penulis memaparkan deskripsi global terhadap variable yang terdapat dalam tesis ini.  

1. Diskursus Fikih al-Muwazanah 

 Diskursus Kamus Besar Bahasa Indonesia diskursus memiliki arti rasionalitas, 

gagasan atau ide verbal yang diabstraksikan dari kejadian kongkrit, gambaran suatu 

proses atau apapun yang menggunakan akal budi dalam memahaminya.14 Di samping 

itu, fikih al-Muwazanah (Fikih Pertimbangan) adalah satu makanisme yang sangat 

berkait erat dengan fikih al-Awlawiyyat (fikih prioritas) dalam menimbang dan 

 
14Kamus Besar Bahasa Indonesia Online. https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Dsiskursus 

Diakses pada tanggal 30 Mei 2022 
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mengambil sebuah kesimpulan atau memutuskan suatu hukum dan tindakan agar 

pilihan tersebut adalah suatu hal yang terbaik baik dan lebih tepat maslahatnya.15 Jadi, 

konsep fikih al-Muwazanah adalah gambaran suatu proses atau gagasan yang terkait 

dengan sebuah kasus atau perbuatan manusia yang mukallaf dipertimbangkan dan 

dikomparasikan serta diteliti argumentasi dari hasil ijtihad pada istinbat hukumnya.  

2. Eksistensi Bitcoin  

Bitcoin adalah mata uang di dunia maya mata. Mata uang ini berbentuk digital 

tapi hanya bisa digunakan bertransaksi di internet secara virtual. Jaringan pembayaran 

menggunakan bitcoin berdasarkan metode peer-to-peer (transfer langsung tanpa 

melalui perantara pihak resmi seperti bank). Bitcoin sendiri merupakan pecahan dari 

sistem cryptocurrency yang memiliki nilai jumlah mudah berubah di dalam dunia 

digital. Meskipun memiliki nilai yang tinggi tapi eksistensinya tidak diakui oleh 

pemerintah, sehingga tidak termasuk mata uang resmi yang legal digunakan dalam satu 

negara. Keberadaan sendiri dapat di dapati dalam aplikasi seperi Indodax.  

3. Mahar Pernikahan  

Mahar ungkapan persetujuan dan kerelaan dari seorang laki-laki kepada 

seorang perempuan untuk hidup bersama sebagai pasangan suami isteri yang sah 

melalui proses menyebutkan suatu benda yang harus dibserahkan laki-laki tersebut 

kepada seorang perempuan yang akan menjadi istrinya di dalam akad nikah .16 Tetapi 

ada definisi lain yang tidak berfokus pada persetujuannya akan tetapi lebih berfokus 

pada objek dan proses pemberian mahar tersebut. Mahar didefinisikan sebagai 

 
15Rumah Fiqih Indonesia, Fiqih Muwazanah VS Fiqih Perbandingan Mazhab. 

https://www.rumahfiqih.com/konsultasi-1902-fiqih-muwazanah-vs-fiqih-perbandingan-mazhab-apa-

bedanya.html. (Diakses pada tanggal 21-09-2022). 

16Abdurrahman Al-Jaziri, al-Fiqh ‘Ala al-Mazahib al-Arba’ah, IV (Beirut: Dar al- Kutub al-

Ilmiyah, 1990), h. 76. 

https://www.rumahfiqih.com/konsultasi-1902-fiqih-muwazanah-vs-fiqih-perbandingan-mazhab-apa-bedanya.html
https://www.rumahfiqih.com/konsultasi-1902-fiqih-muwazanah-vs-fiqih-perbandingan-mazhab-apa-bedanya.html
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sejumlah harta yang wajib diberikan karena sahnya akad nikah atau karena terjadinya 

wath’i (persetubuhan) yang berlangsung di atas perniakah yang sah. Mahar dinamakan 

saadaq karena di dalamnya terkandung pengertian dan ungkapan kejujuran serta 

keseriusan minat laki-laki dengan pernikahan tersebut. Maka perniakahan merupakan 

pangkal dan basis utama yang membuat wajib pemberian mahar.  

Kompilasi Hukum Islam mendefinisikan mahar sebagai sebuah pemberian dari 

calon suami kepada calon istri, baik bentuk uang, barang, atau jasa yang sesuai dengan 

hukum Islam.17 Dan pada Pasal 32 Kompilasi Hukum Islam mengartikan bahwa 

“Mahar diberikan langsung kepada mempelai perempuan dan sejak itu menjadi hak 

pribadinya”.18 Sehingga dapat dipahami bahwa mahar adalah sejumlah harta atau 

sebuah kewajiban suami untuk membayarkan atau memberikan mahar kepada pihak 

isteri. Di samping itu, mahar yang telah diberikan menjadi hak isteri secara penuh Istri 

bebas menggunakan, menentukan dan memberikan Kembali maharnya. Sebagaimana  

istri juga bebas memberi sebagian atau seluruhnya kepada siapapun termasuk kepada 

suaminya. 

Berdasarkan penjabaran di atas, dengan memaparkan kata-kata inti yang 

diangkat menjadi judul, maka dapat dipahami bahwa fokus pembahasan dari judul yang 

peneliti angkat terkait eksistensi bitcoin terkait legalitasnya untuk menjadi mahar 

dalam pernikahan berdasarkan standar dan syarat mahar yang ditetapkan dalam hukum 

Islam.  

 

 
17Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam tentang 

Pernikahan. 

18Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam tentang 

Pernikahan. 
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D.  Kajian Pustaka  

Pada dasarnya, kajian Pustaka berfungsi sebagai bangunan keilmuan (body of 

knowledge). Bertolak dari hal tersebut, penulis telah menelusuri penelitian-penelitian 

terdahulu yang telah dilakukan oleh peneliti lain, diantaranya adalah: 

1. Umar Muhammad Jabarji, “Fiqh al-Muwazanah fi syariah al-Islamiyah 

Dirasah Ta’siliyah Maqasidiyyah”19 Penelitian ini penulis memaparkan 

mengenai pandangan-pandangan ulama mazhab dan sumber yang menjadi 

landasan dalam merumuskan substansi fikih al-Muwazanah. Di dalam buku ini 

juga menjelaskan perbedaan sekaligus memuat kesepakatan para ulama dalam 

berbagai tolak ukur, sejarah dan substansi dari konsep fikih al-Muwazanah. 

Sementara penelitian “Diskursus Fikih Al-Muwazanah Dalam Pemilihan 

Bitcoin Sebagai Mahar Dalam Pernikahan Islam” ini tidak hanya membahas 

mengenai konsep fikih al-Muwazanah secara parsial dan terperinci akan tetapi 

penelitian ini lebih intens dan fokus terhadap pengaplikasian konsep ini dalam 

penetepan bitcoin sebagai mahar dalam pernikahan. 

2. Boby Juliansjah Megah Miko, “Konsepsi Hukum Mahar Cryptocurrency 

dalam Perkawinan”, 2022.20 Sebuah jurnal yang menjelaskan bahwa mahar 

kripto sebagai harta benda dalam perkawinan termasuk sebagai harta bawaan 

dikarenakan konsep mahar yang merupakan pemberian. Penelitian ini lebih 

menitikberatkan pada sudut pandang legalitas undang-undang serta 

administrasi tata cara pemberian mahar melalui pengalihan hak aset kripto atau 

 
19Umar Muhammad Jabarji, Fiqh al-Muwazanah fi syariah al-Islamiyah Dirasah Ta’siliyah 

Maqasidiyyah (Kairo; Dar Al-Kalimah, 2020). 

20Juliansjah Megah Miko, “Konsepsi Hukum Mahar Cryptocurrency dalam Perkawinan Boby”, 

Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 22, No. I (2022), h. 126.  
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bitcoin itu sendiri. Adapun relevansinya dengan penelitian tesis ini yaitu dalam 

subjek pembahasan yang membahas eksistensi bitcoin itu sendiri dari sudut 

pandang penggunaannya sebagai mahar dalam pernikahan. Akan tetapi 

penelitian tesis ini lebih ditekankan penulis pada pandangan Islam dengan 

menggunakan diskursus fikih al-Muwazanah sebagai barometer untuk 

menimbang ketentuan hukumnya. 

3. Edo Ferdian, “Batasan jumlah mahar (Maskawin) dalam pandangan Islam 

Dan hukum positif”, 2021.21 Sebuah jurnal yang berkesimpulan bahwa masing-

masing orang memiliki kadar dan standarisasi  kesanggupan dan kemampuan 

berbeda-beda yang mana ini menjadi penentu besar kecil mahar yang 

disepakati. Calon mempelai pria dan wanita berhak membahas bersama-sama 

jumlah dan kisaran serta jenis beserta besar kecil mahar sebagai sebuah 

kepastian. Adapun korelasinya adalah bahwa penelitian ini lebih 

menitikberatkan pada kisaran dan kadar minimal sebuah mahar dalam 

pernikahan. Sedangkan pada penelitian diskursus fikih al-Muwazanah dalam 

bitcoin sebagai mahar pernikahan lebih berpusat pada nilai bitcoin sebagai mata 

uang virtual yang tak memiliki bentuk fisik tapi memiliki kisaran nilai dari 

sudut pandang Islam. 

4. Muhammad Said Honggowongso, “Legalitas bitcoin dalam transaksi E-

Commerce sebagai pengganti uang rupiah”, 2021.22 Sebuah jurnal 

menjelaskan bahwa legalitas pemakaian bitcoin sebagai alat bertransaksi dan 

 
21Edo Ferdian, “Batasan Jumlah Mahar (Maskawin) Dalam Pandangan Islam Dan Hukum 

Positif”, JAS (Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhsiyah),3, No.1 (2021), h.49-59.  

22Muhammad Said Honggowongso dan Munawar Kholil, “Legalitas Bitcoin Dalam Transaksi 

E-Commerce Sebagai Pengganti Uang Rupiah”, Privat Law,9, No.1 (2021), h.143-154.  
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berdiri sebagai pengganti rupiah di Indonesia adalah tindakan yang 

dikategorikan ilegal payment. Secara mendasar perkembangan teknologi tidak 

dapat dicegah dan dihambat. Akan tetapi permasalahan terkait regulasi bitcoin 

masih dalam tahap yang buram dalam komoditas finansial di Indonesia. 

Berlandaskan hal tersebut jika berbasis pada perspektif hukum di pasal-pasal 

Indonesia, dapat terlihat jelas bahwa keabsahan bitcoin tidak ada (illegal) untuk 

dapat digunakan sebagai alat tukar di saat bertransaksi e-commerce pada pasar 

Indonesia. Dengan demikian penelitian ini berfokus pada eksistensi dan 

legalitas mata uang bitcoin di Indonesia. Berbeda halnya dengan tesis yang 

penulis susun, karena meskipun membahas akan eksistensi bitcoin tapi sudut 

pandang yang digunakan bukan pada legalitasnya sebagai alat traksaksi, 

melainkan dari sudut pandang konsep mahar dan konsep harta dalam hukum 

Islam. Selain itu, tesis ini juga lebih berfokus kepada metodologi dan cara 

pengambilan hukum pada pemilihan bitcoin tersebut untuk menjadi sebuah 

mahar. 

5. Khairunnisa Harahap, Tuti Anggraini dan Asmuni, “Cryptocurrency dalam 

persfektif syariah: sebagai mata uang atau aset komoditas”, 2022.23 Hasil 

penelitian menjelaskan bahwa kehadiran cryptocurrency sebagai sebuah 

inovasi dan bagian dari kemajuan teknologi dengan berbasis sistem blockchain 

mendatangkan efek positif. Sehingga pada dasarnya eksistensi cryptocurrency 

sebagai mata uang virtual sangat dapat dilihat eksistensinya berdasarkan 

pengakuan beberapa kalangan, namun hal demikian tetap membutuhkan dasar 

 
23Khairunnisa Harahap, Tuti Anggraini dan Asmuni, “Cryptocurrency Dalam Persfektif 

Syariah: Sebagai Mata Uang Atau Aset Komoditas”, Jurnal NIAGAWAN, 11 No.1 (2022), h.43-56.   
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legalitas dan penetapan dari pihak pemerintah sebagai pihak yang 

berwewenang dalam menentukan regulasinya. Penelitian ini selain mengakui 

eksistensi cryptocurrency sebagai sebuah komoditas barang akan tetapi lebih 

menekankan pada eksistensinya yang cenderung tidak pasti. Karena transaksi 

cryptocurrency lebih banyak digunakan sebagai spekulasi pada transaksi yang 

mengandung unsur gharar dan maysir yang dilarang dalam prinsip ajaran dasar 

muamalah Islam. Transaksi mata uang kripto dapat diqiyaskan pada jual beli 

(hablu al habla) yaitu jual beli janin unta dalam kandungan yang meskipun 

diakui bersama akan adanya nilai pada janin akan tetapi ketidakpastian 

keberadaannya menyebabkan keharamannya. Adapun relevansinya dengan 

penelitian tesis ini yaitu meninjau bahwa bitcoin yang dibahas dalam penelitian 

ini merupakan sebuah turunan atau merupakan salah satu bentuk dari pada 

cryptocurrency itu sendiri yang memiliki nilai dan harga sebagai sebuah 

komoditas yang dapat diperjualbelikan dalam sebuah transaksi.  

E. Kerangka Konsepual 

Kerangka berpikir atau kerangka konseptual adalah model dan struktur sebuah 

konsep yang dikaitkan dengan sebuah teori dari berbagai jenis variable. Kemudian 

variable tersebut dapatg diidentifikasi sebagai sebuah point permasalahan yang urgen. 

Pemilihan suatu variabel merupakan salah satu penyebab masalah yang benar-benar 

didasarkan pada teori yang kuat.24 

 Peneilitan ini dideskripsikan berfokus pada variabel mahar, harta, bitcoin dan 

fikih al-Muwazanah. Dari variabel ini, penulis memulai dengan menuliskan dan 

mendeskripsikan fikih al-Muwazanah sebagai sebuah metodologi istinbat yang jarang 

 
24J. Supranto, Proposal Penelitian dengan Contoh (Cet. I; Jakarta: UI Press, 2004), h. 30.  



14 

 

 

dikaji meskipun secara substansial terdapat dalam maqasid syariah dan ushul fikih itu 

sendiri. Diskursus fikih al-Muwazanah yang merupakan hasil dari pemahaman ulama 

dari kitab, sunnah dan bukti sejarah yang menjadi landasan dan keargumentasian akan 

keabsahannya. Selanjutnya, fikih al-Muwazanah ini menjadi barometer dan pisau 

analisis dalam meneliti substansi, kelebihan dan kekurangan bitcoin. Analisis ini 

kemudian dipertemukan dengan eksistensi yang kemudian ditinjau juga dari syarat 

mahar dan ketentuannya. Mahar pada umumnya merupakan harta atau uang. Sehingga, 

bitcoin layak dianalisis eksitensinya dari sudut pandang konsep harta. Setelah itu, 

berlandaskan pada proses konseptual, fikih yang sejatinya paling relevan adalah fikih 

yang tidak hanya berhenti pada tataran teks. Tapi memandang juga realitas dan efek 

baik dari maslahat dan mafsadat sebuah hukum atau fatwa yang akan diberikan. 

Dengan ini, penulis akan menggunakan fikih al-Muwazanah sebagai pisau analisis 

melihat dengan penjelasan interpretasi tekstual dasebelumnya untuk masuk pada 

interpretasi kontekstual. Dengan analisis ini fikih al-Muwazanah digunakan untuk 

melihat sisi mafsadat dan maslahat pada ranah pengaplikasiannya. Agar dapat difahami 

lebih sederhana, sehingga penulis menghadirkan gambaran kerangka konseptual 

penelitian ini, sebagai berikut: 
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F. Metodologi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan (library 

research) dengan model kualitatif-deskriptif. Kualitatif dipandang sebagai cara 

penelitian yang biasa menghasilkan data deskriptif, yakni berupa kata kata tertulis atau 

lisan dari data yang diteliti.  Adapun metode penelitian deskriptif bertujuan untuk 

membuat deskripsi, yaitu gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat 

mengenai fenomena atau hubungan antar fenomena yang diselidiki.25 Adapun 

penelitian kepustakaan (library research) karena kajian ini seutuhnya menghendaki 

telaah terhadap karya-karya tertulis para pakar yang berkaitan dengan pembahasan. 

Penelitian ini juga bersifat teologi normatif sebab akan mengkaji teks-teks al-Qur'an 

dan hadis atau pemikiran ulama yang terkait dengan pembahasan yang dikaji. 

2. Metode Pendekatan 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif 

syar’i dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif menurut Soerjono Soekanto 

yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data 

sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran 

terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yag berkaitan dengan permasalahan 

yang diteliti.26 Pendekatan yuridis empiris menurut Ronny Hanitijo Soemitro adalah 

pendekatan kepustakaan yang berpedoman pada peraturan-peraturan, buku-buku atau 

 
25Imam Suprayogo dan Tobrani, Metodologi Penelitian Sosial-Agama, h. 136-137. 

26Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif ; Suatu Tinjauan Singkat 

(Jakarta: Rajawali Pers, 2001), h. 13-14. 
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literatur-literatur hukum serta bahan-bahan yang mempunyai hubungan permasalahan 

dan pembahasan dalam penulisan tesis ini.27 

3. Metode Pengumpulan Data 

Di dalam suatu penelitian,sumber data adalah suatu hal yang tidak bisa 

dilewatkan begitu saja. Dalam bukunya Suharsimi Arikunto mengatakan yang 

dimaksud sumber data dalam sebuah penelitian adalah “subyek dari mana data tersebut 

diperoleh baik itu penelitian kualitatif maupun penelitian kuantitatif”.28 

Sebagai penelitian hukum normatif kualitatif, pengumplan data yang digunakan 

dalam penelitian ini melalui penelitian kepustakaan (library research). Dalam 

penelitian ini, sumber data yang penulis gunakan terbagi menjadi tiga, yaitu: 

a. Sumber Data Primer 

Termasuk dalam sumber data primer adalah buku-buku yang membahas secara 

rinci mengenai variabel yang dibahas diantaranya adalah Fiqh al-Muwazanah fi 

syariah al-Islamiyah Dirasah Ta’siliyah Maqasidiyyah karangan Umar Muhammad 

Jabarji, Mausuah Fiqh al-Islami waqadaya al-mua’sharah karangan Wahbah Al-

Zuhaili, dan Fiqh Al-Muwazanah Baina Nazariyyah Wa Tatbiq karangan Naji Ibrahim 

Al-Suwaid. Adapun sumber data primer bitcoin adalah jurnal Jurnal-jurnal yang 

menjelaskan tentang subtansi bitcoin beserta fatwa MUI terkait penggunaan bitcoin 

sebagai alat transaksi. 

 

 

 
27Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri (Jakarta: Ghalia 

Indonesia, 2001), h. 10. 

28Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: Rineka Cipta, 

2006), h. 129. 
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b. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder yaitu berupa ensiklopedia, karya ilmiah, jurnal, surat 

kabar, majalah, internet, buku yang berhubungan dengan penelitian ini seperti Fikih 

Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap karangan Tihami dan Sohari Sahrani, 

Fikih Munakahat karya Abdul Rahman Ghozali, dan Tafsir Al-Misbah; Pesan, 

Kesan dan Keserasian al-Qur’an karangan M. Quraish Shihab.  

c. Sumber Data Tersier 

Data tersier merupakan data penunjang dari dua data di atas yakni data primer 

dan data sekunder. Data ini diperoleh melalui KBBI dan lain sebagainya yang masih 

ada keterkaitan dengan masalah yang diteliti. 

4. Metode Pengolahan dan Analisis Data 

Setelah data terkumpul, maka data tersebut diolah dan dianalisa untuk 

mendapatkan hasil yang sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun tahap menganalisa 

data yang akan dipakai penulis adalah sebagai berikut: 

a. Klasifikasi 

Klasifikasi yaitu mengelompokkan data sesuai dengan topik penelitian. Dalam 

hal ini penulis akan membagi dan mengelompokkannya ke dalam beberapa kategori, 

yaitu: 1. Konsep fikih al-Muwazanah dalam syariat Islam; 2. Deskripsi bitcoin dari 

konsep harta dalam hukum Islam 3. Syarat-syarat dan implikasi mahar dalam 

pernikahan.  

b. Pengeditan 

Pengeditan yaitu merangkum dan memilih data pokok untuk disesuaikan 

dengan fokus penelitian. Adapun data-data pokok yang dimaksud adalah data-data 

yang menjelaskan tentang konsep fikih al-Muwazanah dalam syariat Islam, kemudian 
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mendeskripsikan bitcoin dari konsep harta dalam hukum Islam Lalu mengklasifikasi 

eksistensi bitcoin jika disandingkan dengan syarat-syarat mahar. 

c. Verifikasi 

Verifikasi yaitu memeriksa kembali dengan cermat atas data yang telah 

terangkum dan terklasifikasi, yaitu data tentang: 

1) Konsep fikih al-Muwazanah dalam syariat Islam;  

2) Deskripsi bitcoin dari konsep harta dalam hukum Islam; 

3) Syarat-syarat dan implikasi mahar dalam pernikahan, agar tidak terjadi 

kerumitan dalam memahami kata-kata ataupun penyusunannya. 

d. Analisa 

Analisa yakni menganalisis data untuk memperoleh kesimpulan akhir dengan 

melihat data-data yang telah terklasifikasi dan terverifikasi, lalu dianalisis 

menggunakan konsep fikih al-Muwazanah dalam syariat Islam. 

e. Konklusi 

Konkluksi yaitu adalah penarikan kesimpulan, yang berisi jawaban atas 

keresahan yang dipaparkan pada latar belakang masalah dan pertanyaan-pertanyaan 

yang telah dilontarkan pada rumusan masalah. Pada Langkah ini akan ditemukan 

bagaimana subtansi fikih al-Muwazanah beserta syarat-syarat mahar dalam pernikahan 

yang diterapkan pada bitcoin. Setelah itu, dilakukan pertimbangan (al-Muwazanah) 

antara maslahat dan mafsadat yang terdapat dalam bitcoin yang dipilih sebagai mahar 

dalam pernikahan. 
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G. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Penelitian yang berjudul “Pemilihan Bitcoin Sebagai Mahar Dalam Pernikahan 

Analisis Diskursus Fikih Al-Muwazanah” ini bertujuan untuk: 

1. Menguji analisis konsep harta, uang dan dhawabit-dhawabit fikih al-

Muwazanah untuk diimplementasikan dalam pemilihan bitcoin sebagai mahar 

pernikahan; 

2. Menganalisis keabsahan bitcoin dalam memenuhi prasyarat mahar; 

3. Mengurai aplikasi fikih al-Muwazanah pada maslahat dan mafsadah dalam 

menetapkan hukum pemilihan bitcoin sebagai mahar pernikahan. 

Adapun kegunaan penelitian ini yang diharapkan dapat diperoleh yaitu meliputi 

kegunaan ilmiah dan praktis sebagai berikut: 

1. Kegunaan ilmiah: 

a. Secara akademis, penelitian ini berguna untuk memperkaya wawasan fikih dan usul 

fikih dalam masalah seputar hukum penggunaan bitcoin sebagai mahar dalam 

pernikahan; 

b. Penelitian ini diharapkan memberikan informasi dan analisa komprehensif tentang 

karakteristik dan metode isntinbat hukum ulama menggunakan metode fikih al-

Muwazanah tentang hukum penggunaan bitcoin sebagai sebuah harta yang memiliki 

nilai yang dapat dijadikan sebuah mahar. 

2. Kegunaan praktis: 

a. Penelitian ini diharapkan membantu para da’i dan penghulu agama dalam  

menunaikan tugasnya dalam menjelaskan hukum bitcoin sebagai mahar; 

b. Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah dan mengisi kekosongan publikasi 

ilmiah tentang masalah seputar diskursus fikih al-Muwazanah dan bitcoin. 
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BAB II 

TINJAUAN UMUM 

A. Konsep Fikih Al-Muwazanah 

1. Deskripsi Fikih al-Muwazanah 

 Fikih al-Muwazanah merupakan kata majemuk (tarkib al-idhafy) yang terdiri 

dari dua kata yaitu "Fiqh" dan "Muwazanah". Masing-masing kata tersebut memiliki 

makna dan pengertiannya sendiri. Term fikih seperti yang dikatakan oleh Imam Syafi'i 

merupakan sebuah ilmu yang bertujuan untuk mengenali hukum-hukum syariat yang 

bersifat amali (praktis) yang digali dari dalil-dalilnya secara terperinci.1  

 Sedikit agak berbeda dengan Imam Abu Hanifah yang mengatakan bahwa fikih 

itu intinya ada pada mengenali segala hal ataupun perkara yang menjadi hak dan 

kewajiban bagi setiap diri insan manusia yang hidup di muka bumi ini (mukallaf).2 

Nampaknya berdasar pada pengertian tersebut Abu Hanifah melalui definisinya ini 

tidak memfokuskan fikih pada sesuatu yang bersifat amalan praktis saja, bahkan hal-

hal yang berhubungan dengan akidah sekalipun akan tetap menjadi bagian dari kajian 

fikih, hal itu terbukti dalam buku yang merupakan karya monumental beliau dengan 

judul “al-Fiqh al-Akbar”. Buku yang diberi judul dengan kata fikih padahal di antara 

bahasan yang beliau kupas dan ulas dalam kitab tersebut adalah persoalan iman dan 

tauhid yang mana keduanya berdasarkan pengertian imam Syafi’i bukanlah bagian dari 

objek kajian fikih. Namun di era ini, nampaknya ketika fikih sudah menjadi satu bidang 

ilmu tersendiri maka yang lebih tepat berjalan di atas definisi yang mengkhususkannya 

 
1Abu Zakariyya Muḥyiddin Yaḥya bin Syarf al-Nawawi, al-Majmu’ Syarḥ al-Muhazzab, Juz. 

9 (t.t.: Dar al-Fikr, t.th.) h. 25. 

2Abu Zakariyya Muḥyiddin Yaḥya bin Syarf al-Nawawi, al-Majmu’ Syarḥ al-Muhazzab, h. 25. 
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sebagai  ilmu yang berbicara seputar amalan-amalan fisik seperti yang didefinisikan 

oleh Imam Syafi'i.  

 Sementara kata “Muwazanah” merupakan derivasi dari kata waazana (ََوَازَن) 

yang berasal dari akar kata wazana (ََوَزَن) yang memiliki beberapa makna antara lain: 

a. Kata wazana  yang dapat dimaknai dengan arti menimbang,3 seperti yang terdapat dalam 

firman Allah swt. Pada ayat ke tiga  QS al-Muthaffifin/ 86:3 yang berbunyi:  

رُوْنَ   وَاِّذَا كَالوُْهُمْ اوَْ وَّزنَُـوْهُمْ يُُْسِّ
Terjemahnya:  

Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain mereka 

merugikan.4 

 Berdasarkan ayat di atas kata wazana secara etimologi dapat dimaknai dengan 

kata menimbang suatu hal. Sebagaimana yang dijelaskan bahwa surat Al-Muthaffifîn 

dalam beberapa ayat awal dibuka dengan beberapa ayat yang berisi tentang ancaman 

sangat keras terhadap orang-orang yang melakukan kecurangan dalam soal timbang- 

menimbang. Kecurangan itu digambarkan dalam sekelompok orang yang cenderung 

minta dilebihkan takarannya demi keuntungan pribadi tetapi mengurangi jumlah yang 

semestinya saat menimbang untuk orang lain.5 Sehingga kata wazanuuhum dapat 

diartikan dengan menimbang atau menakar suatu hal. Kata wazana  selain makna di 

atas juga berarti kuat dan mendominasi, lurus dan istiqamah.6 

b. Adapun dengan pola “waazana” (ََوَازَن) artinya adalah mengimbangi, menyeimbangkan 

 
3Ahmad Warson Munawwir, “Kamus Al- Munawwir Arab-Indonesia”,(Surabaya: Pustaka 

Progressif, 1997), h. 1556.  

4Kementerian Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Bandung: Cordoba, 2016), h. 587. 

5M. Quraish Shihab,Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an, vol. 2. 

(Lentera Hati: Jakarta, 2002), h. 

6Umar Muhammad Jabarji, Fiqh al-Muwazanah fi syariah al-Islamiyah Dirasah Ta’siliyah 

Maqasidiyyah (Kairo; Dar Al-Kalimah, 2020), h. 23. 
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atau membandingkan. Sehingga jika digunakan dalam pengungkapan Waazanahu baina 

syai’aini (َبَيَْنََشَيئيَْن  maka artinya adalah membandingkan dua hal dengan melihat mana (وَزَنَهُ

yang lebih berat dan lebih tepat.7 Di dalam disiplin ilmu Shoraf pola seperti ini fungsinya 

adalah lilmusyarakah, artinya menunjuk suatu interaksi antara dus sisi yang saling 

dipertimbangkan berlandaskan pada sebuah tolak ukur. 

 Maka lafaz “al-Muwazanah” sendiri merupakan sebuah kata bahasa arab yang 

kemudian selain memiliki makna secara etimologi yang bisa difahami dengan beragam 

makna dimana semua makna dan arti tersebut berfokus pada pertimbangan suatu objek, 

Sehingga kata tersebut juga memiliki definisi terminologi setelah dijadikan sebuah 

istilah untuk sebuah term pada metode tertentu.  

 Adapun terkait definisi secara terminologi untuk fikih al-Muwazanah sebagai 

sebuah konsep dan metode istinbat sepanjang penelaahan peneliti terhadap buku 

beberapa buku klasik belum terdefinisikan dan belum ditemukan adanya ulama 

mutaqaddimin yang langsung mendefisikannya. Namun hal ini tidaklah berarti bahwa 

teori ini belum pernah terlintas oleh pikiran ulama klasik. Hal itu terbukti dari aplikasi 

dan konseptual ada dalam ijtihad mereka8 yang secara substansial serta diperkuat oleh 

statemen mereka khususnya yang berkaitan dengan kemaslahatan dan kemudharatan 

merupakan dukungan langsung untuk membangun sebuah teori yang kedepannya akan 

disebut dengan diskursus fikih al-Muwazanah. 

 Di antara ungkapan mereka yang dimaksud adalah apa yang pernah dilontarkan 

oleh Izzuddin Bin Abdussalam (w.660) berkata: “Sudah menjadi rahasia umum bagi 

semua orang yang berakal sehat sebelum datangnya syariat sekalipun bahwa 

 
7Ahmad Warson Munawwir, Kamus Al- Munawwir Arab-Indonesia, h. 1556. 

8Naji Ibrahim Al-Suwaid, Fiqh Al-Muwazanah Baina Nazariyyah Wa Tatbiq, (Beirut: Dar 

Kutub Ilmiah, 2020), h. 32. 
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mewujudkan dan merealisasikan serta mencapat sebuah kemanfaatan (maslahat) atau 

menolak dan menghindari kerusakan (mafsadat) yang bisa timbul dari orang lain atau 

antara sesama adalah hal yang baik dan terpuji. Disamping itu juga bahwa 

mendahulukan kemaslahatan yang lebih besar atau menolak kerusakan yang lebih 

besar adalah perbuatan yang baik lagi terpuji. Selain itu bahwa mendahulukan 

kemaslahatan daripada kemudharatan juga merupakan sikap yang baik dan terpuji pula. 

Semua ini adalah sikap orang orang yang bijaksana dalam melihat dan memandang 

kehidupan beragama diselaraskan dengan kehidupan sosial manusia.9 Ungkapan 

dengan substansi yang sama juga datang dari beberapa ulama lainnya yang apabila 

ditarik menjadi sebuah kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan konsep fikih al-

Muwazanah adalah memaksimalkan pikiran dan daya analisa manusia dalam 

mempertimbangkan antara beberapa kemaslahatan yang berbeda, atau antara beberapa 

bentuk kemudharatan yang berbeda juga dengan mendahulukan mana yang lebih tepat. 

 Dr. Abdul Majid Al-Susaah mendefinisikan bahwa fikih al-Muwazanah sendiri 

adalah kumpulan dasar-dasar dan nilai-nilai yang menjadi acuan dalam 

mempertimbangkan antara dua maslahat yang bertentangan dalam satu kejadian, atau 

mafsadat yang bertentangan dalam satu kejadian atau maslahat dan mafsadat yang 

saling bertentangan untuk mendahulukan salah satu dari keduanya dengan tolok ukur 

tersebut.10 

 
9Umar Muhammad Jabarji, Fiqh al-Muwazanah fi syariah al-Islamiyah Dirasah Ta’siliyah 

Maqasidiyyah (Kairo; Dar Al-Kalimah, 2020), h. 28. 

10Abdul Majid Al-Susaah, Fiqh Al-Muwazanah Fisyariati al-Islam, (Emirat Arab: Dar Al-

Qalam, 2004), h.13.  
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 Sehingga tupoksi fikih al-Muwazanah adalah menemukan maslahat, mafsadat 

atau memilih salah satu diantara keduanya ketika terjadi kontradiksi.11 Maka secara 

terminologi fikih al-Muwazanah dapat didefinisikan sebagai konsep dan metode 

istinbat hukum yang berorientasi pada cara mempertimbangkan sebuah hasil ijtihad 

dengan berbasis pada daya analisa manusia dalam mempertimbangkan antara beberapa 

kemaslahatan yang berbeda, atau antara beberapa bentuk kemudharatan yang berbeda 

juga dengan mendahulukan mana yang lebih tepat.  

 Dari pengertian di atas maka fikih pertimbangan tersebut dapat dibagi kepada 

tiga karakter yang mendasar, yaitu:َ 

a. Mempertimbangkan antara berbagai kemaslahatan yang berbeda, maka 

kemaslahatan yang didahulukan adalah kemaslahatan yang lebih besar. 

b. Membandingkan antara beberapa bentuk kemudhratan yang muncul maka yang 

dilakukan adalah menghindari kemudharatan yang lebih besar.  

c. Berbenturan antara kemaslahatan dan kemudharatan tentu saja yang lebih 

diutamakan adalah meraih kemaslahatan, kecuali jika kemudharatannya lebih 

besar daripada kemaslahatannya maka menolak kerusakan lebih diutamakan.َ 

2. Basis Landasan Fikih al-Muwazanah 

 Kajian terkait konsep fikih al-Muwazanah menjadi sebuah kajian yang sangat 

dekat dengan fikih realitas dan fikih social. Dimana akhir-akhir ini sudah menjadi tema 

yang menarik di kalangan para ulama dan pakar kontemporer. Fikih al-Muwazanah 

menjadi bahan diskusi di forum-forum ilmiah dan seminar baik di tingkat nasional 

maupun internasional. Sebagai sebuah metode berpikir diperlukan adanya landasan 

 
11Naji Ibrahim Al-Suwaid, Fiqh Al-Muwazanah Baina Nazariyyah Wa Tatbiq, (Beirut: Dar 

Kutub Ilmiah, 2020), h. 31. 
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berpijak yang melegitimasi keabsahannya sehingga apa yang dihasilkan dapat 

dipertanggungjawabkan secara absah berdasarkan syariat Islam yang melalui metode 

istibath dan sejalan dengan maqasid syariah dan ilmiah secara terapan. Berikut ini 

beberapa alasan dan dalil yang akan memperkokoh eksistensi sebuah metode yang 

berbasis pertimbangan antara maslahat dan mafsadat (Fiqh al-Muwazanah) yang 

bersumber dari sumber-sumber hukum Islam itu sendiri, antara lain:   

a. Al-Qur’an al-Karim.َ 

 Terdapat penjelasan di dalam al-Qur’an dalam beberapa beberapa ayat yang 

menggambarkan penggunaan bahkan eksistensi fikih al-Muwazanah itu sendiri. 

Terdapat juga beberapa ayat menggambarkan proses penetapan dengan menggunakan 

konsep fikih al-Muwazanah itu sendiri, antara lain:َ 

1) Firman Allah swt... dalam surat QS Al-Baqarah/2: 219 yang berbunyi:  

رِّۗ قُلْ فِّيْهِّمَآ اِّثٌْْ كَبِّيٌْْ وَّمَنَافِّعُ لِّلنَّاسِِّۖ وَاِّثْْهُُمَآ اكَْبَُ  لَُوْنَكَ عَنِّ الْْمَْرِّ وَالْمَيْسِّ  مِّنْ نّـَفْعِّهِّمَاۗ  يَسْ ـ
Terjemahnya:  

Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi, katakanlah pada 

keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, akan tetapi 

dosa keduanya lebih besar dari pada manfaatnya...12  

 Melalui ayat ini betapa bijaksananya Allah swt. dalam menetapkan haramnya 

khamar dan judi, meskipun ayat ini bukanlah sebagai ayat yang terakhir turun untuk 

menerangkan haramnya khamar dan judi. Ayat ini menjelaskan bahwa khamar dan judi 

adalah dua bentuk perbuatan yang pada keduanya ada keburukan dan ada kebaikan. 

Kebaikannya adalah jalan pintas dalam mendapatkan keuntungan, sementara 

keburukannya adalah akibat buruk yang ditimbulkan keduanya seperti permusuhan dan 

 
12Kementerian Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Bandung: Cordoba, 2016), h. 34. 
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kebencian, merusak akal dan pikiran, merusak ekonomi dan keharmonisan hidup 

berkeluarga serta memupuk subur penyakit masyarakat.13 

 Dari penjelasan ayat ini dapat dipahami dan itu yang ingin ditegaskan oleh 

Allah swt. melalui firmannya itu bahwa khamar dan judi meskipun ada kebaikannya 

namun keduanya tetap diharamkan sebab kemudharatannya jauh lebih besar dari pada 

kebaikannya. Sehingga terdapat gambaran dan pengapliaksian fikih al-Muwazanah 

secara tidak langsung dalam substansi ayat di atas. 

2) Firman Allah swt. dalam surat QS Al-Kahfi/18:79 yang berbunyi: 

بـَهَاۗ وكََانَ وَراَۤءَهُمْ مَّ  الْبَحْرِّ فاَرََدْتُّ انَْ اعَِّيـْ نَةُ فَكَانَتْ لِّمَسٰكِّيْنَ يَـعْمَلُوْنَ فِِّ  نَةٍ  لِّكٌ يأَّْخُذُ كُ امََّا السَّفِّيـْ لَّ سَفِّيـْ
 غَصْبًا

Terjemahnya: 

Adapun bahtera itu adalah kepunyaan orang-orang miskin yang bekerja di laut 

dan aku bertujuan merusakkan bahtera itu karena di hadapan mereka ada 

seorang raja yang akan merampas semua bahtera yang bagus.14  

 Ayat ini mengisahkan penggalan sejarah perjalanan nabi Musa dengan hamba 

Allah swt. Khaidir. Dan Ayat ini menggambarkan adanya dua kemudharatan yang akan 

dihadapi oleh orang-orang miskin sebagai pemilik bahtera. Pertama, dirampasnya 

bahtera oleh raja sehingga semiskin tidak lagi memiliki apa pun, sedangkan yang kedua 

rusak dan bocornya bahtera namun tetap berada dalam kepemilikan mereka. Di sini 

terlihat bijak dan arifnya seorang Khaidir yang telah mengedepankan dan memilih 

kerusakan yang lebih kecil dengan menghindarkan kemudharatan yang lebih 

besar.15Tindakan yang menjadi pilihan Khaidir tersebut adalah substansi sejati dari 

 
13Umar Muhammad Jabarji, Fiqh al-Muwazanah fi syariah al-Islamiyah Dirasah Ta’siliyah 

Maqasidiyyah , h. 28. 

14Kementerian Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Bandung: Cordoba, 2016), h. 3022. 

15Abdul Majid Al-Susaah, Fiqh Al-Muwazanah Fisyariati al-Islam, h.17. 
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konsep fikih al-Muwazanah dalam menetapkan sebuah hukum dan keputusan. Imam 

Al-Qurthubi melalui ayat ini berhasil menarik sebuah kesimpulan bahwa boleh 

hukumnya mengorbankan sedikit harta demi mempertahankan semuanya.16  

b. Hadis  

 Terdapat perbuatan dan sikap Rasulullah saw.. yang mendukung prinsip-prinsip 

fikih al-Muwazanah yaitu penolakan beliau untuk membinasakan atau membunuh 

sekelompok orang munafik yang dengan kemunafikannya telah menjadi hambatan 

tersendiri serta stagnasi internal di kalangan umat islam dan dakwah Islam sendiri. 

Penolakan beliau didasari oleh satu pertimbangan agar tidak muncul isu dan tuduhan 

bahwa Muhammad telah membunuh sahabatnya sendiri, dan itu pati akan lebih besar 

mudharatnya terhadap perkembangan Islam ketimbang membiarkan mereka tetap 

hidup.  

 Sikap lain yang datang dari Rasulullah saw.. dengan prinsip dan spirit yang 

sama yaitu keenggangannya untuk mengembalikan bangunan Ka'bah seperti semula 

karena khawatir akan menimbulkan ketegangan di tengah masyarakat disebabkan oleh 

keislaman mereka yang masih baru, dan mereka akan menganggap Nabi Muhammad 

saw.. mempermainkan dan menodai keagungan Ka'bah sebagai bangunan yang sangat 

terhormat saat itu.17 Meskipun ada kemaslahatannya dengan mengembalikan Ka'bah 

ke bentuknya yang asli namun ternyata kemudhuratan yang ditimbulkan jauh lebih 

besar. Dengan alasan itulah nabi meninggalkannya.  

 
16Al-Qurthubi, Al-Jami' Li Ahkam Al-Quran, (Beirut : Dar el- Kutub Ilmiyah, , cet. I, 1988) 

Vol.II h. 25. 

17Umar Muhammad Jabarji, Fiqh al-Muwazanah fi syariah al-Islamiyah Dirasah Ta’siliyah 

Maqasidiyyah , h. 144. 
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 Pada kedua sikap nabi di atas terdapat pelajaran yang sangat berharga bagi umat 

Islam khususnya bagi para mujtahid dalam melakukan istinbat hukum dimana mereka 

haruslah senantiasa mempertimbangkan antara kemaslahatan kerusakan terutama 

dalam masalah kontemporer yang tidak tulis dan tidak dijelaskan secara tegas langsung 

dalam teks-teks syariat.  

c. Kaidah Fikih 

 Kaidah fikih adalah sebuah ketentuan bersifat kully (universal) dan dapat 

diterapkan kepada sebagian besar juziyyat-nya (cabang-cabang yang bersifat parsial). 

Kaidah fikih memiliki kedudukan dan urgensitas tersendiri dalam proses ijtihad, sebab 

kaidah tersebut dapat memberikan kemudahan bagi para mujtahid dalam 

menyelaraskan antara hukum dan peristiwa khususnya pada masalah masalah 

kontemporer. 

 Ada beberapa kaidah yang secara substansial sejalan dengan konsep fikih al-

Muwazanah dan selalu dipakai dalam konteks muwazanah, kaidah tersebut antara lain:  

1) Kaidah pertama adalah kaidah yang berbunyi:  

 درع المفاسد مقدم على جلب المصالح 
Maksudnya:  

Menghindari kerusakan lebih didahulukan dari paa mendatangkan atau 

menghasilkan sebuah kemaslahatan atau kemanfaatan.18 

 Makna kaidah ini adalah apabila berbenturan antara dua kemaslahatan salah 

satunya meraih manfaat dan yang satu lagi terhindar dari keburukan dan kerusakan 

dengan catatan kerusakan itu dapat diyakini terjadi maka dalam kondisi seperti ini 

 
18Jalaluddin Abdul al-Rahman al-Suyuṭi, al-Asybah wa al-Naẓair (Cet. I; Bairut: Dar al-Kutub 

al-‘Ilmiyyah, 1983), h. 67. 
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haruslah diutamakan menghindari kemudharatan meskipun dengannya kita akan 

kehilangan kebaikan atau kemaslahatan.َ 

 Salah satu contoh hukum untuk penerapan kaidah ini adalah dilarangnya 

berlebih-lebihan dalam berkumur-kumur ketika berwudhu seandainya akan dapat 

menyebab batalnya puasa, meskipun berkumur-kumur itu pada dasarnya disunnahkan 

dan punya unsur maslahat.19 Di sini hal yang perlu dicatat dan ditekankan bahwa kaidah 

ini tidaklah berlaku secara mutlak. Kaidah ini hanya dapat diterapkan apabila maslahat 

yang dimaksud lebih kecil atau berbanding sama dengan mafsadah. Adapun jika 

kemaslahatan yang diraih lebih besar dari pada kemudharatannya maka bisa dipastikan 

bahwa pilihan yang diambil adalah mewujudkan kemaslahatan tersebut. 

 Apabila kaidah ini dibawa kepada konteks kekinian maka ia akan dapat menjadi 

solusi yang produktif dalam menyelesaikan problematika kontemporer. Salah satu 

contohnya adalah seorang dokter ahli dibolehkan untuk tidak menghadiri shalat Jumat 

apabila ia sedang mengobati seorang pasien di ruang gawat darurat jika keberadaannya 

di situ sangat menentukan keselamatan jiwa pasien, dan dokter tersebut boleh 

menggantinya dengan shalat zhuhur. Begitulah kemudahan hukum dalam Islam yang 

selalu mendatangkan kebaikan dan berpihak kepada kemaslahatan umat manusia.َ 

2) Kaidah kedua adalah kaidah yang berbunyi:  

 الضرورة تبيح المحظورات
Maksudnya:  

Kondisi darurat itu dapat membolehkan perbuatan yang sejatinya secara syariat  

terlarang (hukumnya haram). 20 

 
19Umar Muhammad Jabarji, Fiqh al-Muwazanah fi syariah al-Islamiyah Dirasah Ta’siliyah 

Maqasidiyyah , h. 168.   

20Jalaluddin Abdul al-Rahman al-Suyuṭi, al-Asybah wa al-Naẓair, h. 89. 
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 Makna kaidah ini adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama bisa 

berubah hukumnya menjadi dibolehkan ketika dalam keadaan terpaksa (darurat), 

karena kondisi terpaksa tersebut termasuk ke dalam kategori uzur syar'i yang bisa 

membolehkan perbuatan-perbuatan yang dilarang meskipun kebolehannya dibatasi 

sebatas keperluan saja.21 Namun contoh klasik yang selalu diangkat untuk kaidah ini 

adalah kebolehan mengaku-ngaku kafir bagi orang yang beriman apabila dalam kondisi 

yang terdesak dan keadaan terpaksa seperti diancam bunuh, seperti yang dialami oleh 

Ammar Bin Yaseer sahabat Rasulullah saw.. yang menjadi penyebab turunnya ayat 

yang terdapat dalam surat QS An-Nahl/6:106 yang berbunyi:  

 بَـعْدِّ اِّيْْاَنِّه  
نْْۢ للَّٰ ِّ مِّ ن ْۢ   وَقَـلْبُه  اكُْرِّهَ   مَنْ   اِّلاَّ مَنْ كَفَرَ بِِّ يْْاَنِّ   مُطْمَىِٕ لْاِّ لْكُفْرِّ صَدْراً فَـعَلَيْهِّمْ غَضَبٌ    مَّنْ   وَلٰكِّنْ   بِِّ شَرحََ بِِّ

 م ِّنَ اللَّٰ ِّ وَۗلََمُْ عَذَابٌ عَظِّيْمٌ 
Terjemahnya:    

Siapa yang kufur kepada Allah setelah beriman (dia mendapat kemurkaan 

Allah), kecuali orang yang dipaksa (mengucapkan kalimat kekufuran), 

sedangkan hatinya tetap tenang dengan keimanannya (dia tidak berdosa). Akan 

tetapi, siapa yang berlapang dada untuk (menerima) kekufuran, niscaya 

kemurkaan Allah menimpanya dan bagi mereka ada azab yang besar.22 

 Contoh lain adalah kebolehan bagi seorang dokter laki-laki melihat sewajarnya 

kepada aurat seorang pasien perempuan dengan tujuan pengobatan. Kebolehan ini 

dikarenakan satu keadaan yang kalau dipertahankan hukum haramnya akan dapat 

mengancam jiwa seorang perempuan. Oleh karenanya Islam membolehkan agar nyawa 

seorang wanita dapat terpelihara. 

 Jika kita kaitkan dengan fikih al-Muwazanah maka terang dan jelas sekali 

bahwa kaidah ini akan berpengaruh besar dalam menjawab berbagai persoalan ini. Di 

 
21Umar Muhammad Jabarji, Fiqh al-Muwazanah fi syariah al-Islamiyah Dirasah Ta’siliyah 

Maqasidiyyah , h. 172. 

22Kementerian Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Bandung: Cordoba, 2016), h. 279. 
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sampingitu di sini nampak jelas bahwa yang haram sekalipun boleh dikerjakan asalkan 

dengan cara itu dapat mempertahankan jiwa seseorang. Hal ini senaa dengan kaidah 

fikih lainnya yang berbunyi:  

  تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بِرتكاب أخفهما إذا
Maksudnya:  

Apabila berbenturan dua hal yang mengandung mafsadat, maka mafsadat yang 

lebih besar dihindari dengan cara menjalankan dan memilih mafsadat yang 

lebih ringan.23 

 Kaidah ini secara substansial sama dengan dua kaidah sebelumnya, sangat 

berpengaruh dalam wacana fikih al-Muwazanah sebab jika menyoroti dua mafsadat 

yang dibandingkan atau dipertimbangkan dengan memilih mana yang lebih kecil dan 

ringan akibatnya. Aplikasinya dapat kita lihat pada beberapa contoh berikut ini:َ 

1) Kebolehan membiarkan kemungkaran jika dengan melarangnya akan 

menimbulkan kemungkaran yang lebih besar.  

2) Seseorang yang terkena luka parah yang apabila ia sujud dalam shalatnya akan 

mengeluarkan darah, maka baginya lebih baik shalat dengan berdiri lalu cukup 

baginya dengan memberikan isyarat untuk ruku dan sujudnya, karena dengan 

cara demikian lebih baik dari pada shalat dengan bergelimang darah kotor yang 

akan membatalkan shalatnya dan mengotori masjid atau tempat shalatnya. 

d. Realitas Sejarah 

 Kearifan dan kebijakan seseorang pemerintah ataupun hakim beserta qadhi 

terbukti sejauh apa dia mampu memilih yang terbaik disaat memiliki banyak pilihan. 

Logika yang sama juga berlaku dalam istinbat hukum Islam. Oleh karena seorang 

mujtahid dan seorang hakim diminta untuk selalu cerdas di dalam mempertimbangkan 

 
23Jalaluddin Abdul al-Rahman al-Suyuṭi, al-Asybah wa al-Naẓair, h. 117. 
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berbagai kemaslahatan dan kemudharatan sebelum memberikan kepatian hukum untuk 

masalah yang sedang dihadapi. Spirit ini tergambar jelas dalam kebijakan-kebijakan 

yang datang dari generasi terbaik umat muslim yang hidup setelah Rasulullah saw.. 

seperti yang terangkum dalam beberapa catatan sejarah, diantaranya:  

1) Kisah Abu Bakar Ash-shiddiq dalam memerangi dan membunuh orang yang 

tidak membayar zakat.  

 Melirik sejarah perkembangan kejadian bersejarah Islam. Beberapa hari setelah 

Rasulullah saw.. wafat muncullah fenomena baru di Kota Madinah, yaitu ada sebagian 

golongan orang-orang yang menolak untuk membayar zakat dengan alasan bahwa 

kewajiban zakat tersebut hanya ada ketika Rasulullah saw.. masih hidup di tengah-

tengah mereka. Untuk itu, khalifah setelah Rasul yaitu Abu Bakar Al-Shiddiq 

mengambil satu kebijakan bahwa mereka harus ditumpas, diperangi dan dibunuh, 

namun keputusan tersebut ditentang oleh sahabat Umar Bin Khattab dengan alasan 

bagaimana mungkin dibolehkan untuk dibunuh sementara mereka tetap mengucapkan 

kalimat syahadat. Sahabat Umar Bin Khattab berpijak kepada satu riwayat dimana 

Rasulullah saw.. memerintahkannya untuk memerangi manusia kecuali mereka yang 

bersaksi yang mengucapkan dua kalimat syahadat, shalat dan zakat. Jika mereka 

melakukan itu maka darah mereka harus selamat dari pedang umat Islam. Menurut 

Umar hal tersebut belum cukup untuk menjadi alasan untuk membunuh golongan 

tersebut, sebab meskipun mereka menolak membayar zakat tetapi mereka masih tetap 

bersyahadat dan melaksanakan shalat sebagaimana tuntunan Islam.24 

 
24Umar Muhammad Jabarji, Fiqh al-Muwazanah fi syariah al-Islamiyah Dirasah Ta’siliyah 

Maqasidiyyah , h. 276. 
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 Akan tetapi dalam pandangan Abu Bakar memiliki satu pertimbangan 

kemaslahatan dengan tidak membeda-bedakan antara meninggalkan zakat dengan 

meninggalkan shalat. Yang dimana membiarkan mereka tetap hidup akan merusak 

pemahaman masyarakat terhadap islam itu sendiri. Untuk menghindarkan itu semua, 

dia  mengambil satu keputusan bahwa mereka harus diperangi yang pada akhirnya 

Umar pun dapat menerima keputusan tersebut.  

2) Keputusan Umar Bin Khattab melarang untuk menikahi wanita ahlul kitab.  

 Keputusan khalifah Umar Bin Khattab melarang untuk menikah dengan wanita 

dari ahlul kitab. Larangan itu beliau tunjukkan kepada sahabat Nabi yang bernama 

Huzaifah Ibnul Yaman pada saat dia menjadi amir (pemimpin) atau gubernur di 

wilayah Yaman. Ketika Huzaifah menikah dengan seorang wanita Yahudi ahlul kitab 

saat itulah Umar mengiriminya surat yang memerintahkan beliau agar segera 

menceraikan istrinya yang Yahudi tersebut. Huzaifah Kembali balik bertanya perihal 

pelarangan tersebut apakah dikarenakan bertentangan dengan syariat Allah swt. atau 

atas alasan yang lain, ternyata jawaban Umar sangatlah terang dan tegas bahwa hal itu 

bukanlah karena bertentangan dengan perintah Allah swt. karena alasan kebolehannya 

jelas ada dalam al-Qur’an maupun hadis, akan tetapi Umar melarang Huzaifah untuk 

melakukan hal itu atas satu pertimbangan (muwazanah) yang akan membuat keadaan 

tidak baik setelah itu, di mana para sahabat akan menjadi Huzaifah sebagai qudwah 

dalam menikahi wanita ahlul kitab dan itu kurang menguntungkan bagi wanita 

muslimah. Dan ternyata pelarangannya tidak sampai di situ saja, sebab Umar juga 

mengambil satu keputusan untuk melarang sahabat lain untuk menikahi wanita ahlul 

kitab agar mereka lebih mengedepankan untuk menikahi wanita-wanita muslimah yang 

bersamanya ada anak-anak yatim yang ayah mereka gugur sebagai syahid dalam 
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berbagai pertempuran dan penaklukan.25 Apa yang dilakukan oleh Umar Bin Khattab 

sama sekali bukan karena menentang ayat Allah swt., akan tetapi atas pertimbangan 

kemaslahatan yang memang harus selalu ada dalam setiap pelaksanaan hukum agama. 

3. Dhawabit Fikih al-Muwazanah 

Allah swt. telah menetapkan kehidupan ciptaan dan makhluknya yang berada 

di antara perintah dan larangan. Bersamaan dengan hal itu, Allah swt. juga 

memerintahkan berbagai macam bentuk kebaikan agar mendapatkan kemaslahatan. 

Sebagaimana Allah swt. melarang berbagai macam bentuk keburukan dan 

kemungkaran agar terhindar dari mudharat dan mafsadat yang terkandung di dalam 

kemungkaran tersebut. Menaati kedua bentuk tuntutan tersebut merupakan ibadah dan 

ketaatan seorang hamba kepada tuhan-Nya yang telah menetapkan hukum tersebut. 

 Namun tak jarang kemaslahatan dan kemudharatan tersebut bertemu dalam satu 

bentuk amal dan perbuatan, atau juga ada kemungkinan untuk berkumpulnya antara 

dua kemaslahatan sebagaimana mungkin berkumpulnya antara dua kemudharatan 

dalam perbuatan yang sama. Dari sisi inilah penting untuk menentukan dhawabit (tolak 

ukur) dalam mempertimbangkan sebuah hukum. Ini bertujuan untuk memastikan yang 

manakah maslahat yang dapat dikedepankan dan mana pula kemaslahatan yang 

mungkin dianggap tidak mu'tabar. Berikut ini sebagian dari dhawabit (tolak ukur) yang 

harus dijaga dalam fikih al-Muwazanah:  

a. Sejalan dengan nas al-Qur’an dan hadis serta dalil-dalil sumber hukum syariat 

lainnya yang mu'tabar (diakui keabsahannya).  

 
25Umar Muhammad Jabarji, Fiqh al-Muwazanah fi syariah al-Islamiyah Dirasah Ta’siliyah 

Maqasidiyyah , h. 297. 
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 Al-Qur’an dan hadis haruslah senantiasa menjadi barometer dalam mengukur 

semua kemaslahatan baik dalam bentuk perkataan maupun perbuatan, sebab keduanya 

telah menghimpun hukum segala hal. Sebagaimana yang telah disinyalir oleh Imam 

Syafi'i melalui sebuah ungkapannya yang sangat umum didengarkan, yaitu:  

 الدليل على سيبل الَدي بِا فليست تنزل بأحد من أهل دين الله نازلة إلا وفي كتاب الله
Maksudnya:  

Tidaklah terjadi suatu peristiwa baru dalam kehidupan seseorang yang 

mengikuti agama Allah kecuali dapat ditemukan dalil dan petunjuknya dalam 

Al-Qur’an.  Maka, utuslah salah seorang di antara kamu pergi ke kota 

dengan membawa uang perakmu Ini. Hendaklah dia melihat manakah makanan 

yang lebih baik, lalu membawa sebagian makanan itu untukmu. Hendaklah pula 

dia berlaku lemah lembut dan jangan sekali-kali memberitahukan keadaanmu 

kepada siapa pun. 

 Imam Syafi'i menegaskan bahwa barang siapa yang menerima kewajiban-

kewajiban yang terdapat dalam kitab Allah swt. maka juga harus menerima perkara-

perkara yang terdapat dalam sunnah Rasulullah dan begitu juga kebalikannya. Dan 

barang siapa yang berhenti sampai disitu sebagai bentuk ketaatannya kepada Allah swt. 

dan Rasulnya. Allah swt. telah menyatukan dan menyetarakan taat kepada al-Qur’an 

dengan taat kepada sunnah Rasulullah. Dari sini dapat disimpulkan bahwa pandangan 

atau ijtihad siapa pun yang bertentangan dengan al-Qur’an dan hadis maka tidak akan 

pernah dapat diterima dan tak bisa dijadikan pegangan dalam menetapkan sebuah 

hukum, karena Allah swt. lebih mengetahui kebaikan untuk hambanya itu sendiri. 

Izzuddin Bin Abdussalam berkata: “Adapun kemaslahatan dunia dan akhirat beserta 

sebab-sebabnya dari kemudharatan beserta sebab-sebabnya tidak dapat dikenal kecuali 

dengan syariat Islam, maka apabila ada di antara kemaslahatan dan kemudharatan yang 
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tersembunyi maka carilah pada dalil-dalil syariat seperti al-Qur’an, hadis, ijma, qiyas 

serta dengan cara istidlal yang benar.”26 

 Oleh sebab itu apabila fikih al-Muwazanah itu tidak sesuai dengan semua dalil 

syariat dan sumber hukum yang mu'tabar tersebut maka dihukumkan cacat dan tidak 

dapat diterima. Hal ini disebabkan karena kehendak Allah swt. yang sudah ditetapkan-

Nya untuk Hamba-Nya, maka mustahil pula akan bertentangan dengan nas yang 

merupakan wahyu yang datang  dari Allah swt. Maka hal ini sangat layak untuk 

dijadikan sebagai dhawabit (tolak ukur) yang pertama dan mendasar dalam 

mempertimbangkan antara maslahat dan mudharat. 

b. Sejalan dengan maqasid (tujuan) syariah secara universal (maqasid al-‘aammah).27 

 Islam diturunkan oleh Allah swt. bertolak ukur pada kemaslahatan umat 

manusia secara keseluruhan baik bersifat umum maupun bersifat khusus, serta 

bertujuan untuk menjaga hal-hal yang bersifat pokok dan mendasar bagi kelangsungan 

kehidupan dengan kaidah al-dharuriyat al-khamsah.  

 Sebagaimana Imam Al- Syathiby mengungkapkan hal yg substansinya sama 

meskipun degan redaksi yang berbeda bahwa berdasarkan istiqra (penelusuran 

terhadap dalil) maka dapat dipastikan bahwa Syariat ini ditetapkan oleh Allah swt. 

untuk memberikan kemaslahatan bagi hamba Nya.28 Senada dengan itu, Syeikh Al-

Thahir Ibnu Asyur juga menegaskan bahwa tujuan umum dari syariat yang diturunkan 

Allah swt. adalah untuk menjaga sistem dalam kehidupan umat manusia dan 

 
26Umar Muhammad Jabarji, Fiqh al-Muwazanah fi syariah al-Islamiyah Dirasah Ta’siliyah 

Maqasidiyyah , h. 43.  

27Umar Muhammad Jabarji, Fiqh al-Muwazanah fi syariah al-Islamiyah Dirasah Ta’siliyah 

Maqasidiyyah , h. 44. 

28Umar Muhammad Jabarji, Fiqh al-Muwazanah fi syariah al-Islamiyah Dirasah Ta’siliyah 

Maqasidiyyah , h. 45. 
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melanggengkan kemaslahatan masyarakat dengan cara mempertahankan kemaslahatan 

sumber daya manusia memakmurkannya. 

 Deskripsi di atas memberikan kepastian bahwa kemaslahatan umat secara 

keseluruhan yang akan menyebabkan baiknya tatanan kehidupan merupakan maslahat 

aal-‘aammah dari syariah yang harus selalu menerangi jalan pikiran para mujtahid dan 

ahli fikih dalam menetapkan sebuah hukum. Sebagaimana hal tersebut haruslah 

senantiasa menjadi mizan (tolak timbang) dan barometer dalam mengukur kebenaran 

sebuah kemaslahatan. Sehingga adanya benturan antara berbagai kemaslahatan, atau 

antara mafsadah dengan mafsadah yang lainya, atau juga antara maslahat dan mafsadah 

maka yang harus diambil sebagai hukum adalah sesuatu yang sejalan dengan tujuan 

secara umum dari syariah itu sendiri, sebab jika tidak maka akan dapat merusak tatanan 

kehidupan yang sama sekali tak pernah diinginkan oleh Allah swt.  

c. Fikih al-Muwazanah itu diaplikasikan oleh ulama yang diakui kemampuan dan 

kredibilitasnya.  

 Al-Muwazanah sebagai sebuah amal ijtihadi haruslah dilakukan oleh mereka 

yang memiliki kemampuan dan keahlian berijtihad.29 Tidak boleh dilakukan oleh orang 

sembarangan yang tidak memiliki kecakapan dan keahlian dibidang itu, karena proses 

muwazanah akan melahirkan hukum Allah. Dengan cara itulah kita dapat menghargai 

ilmu dan agama. 

 Proses muwazanah yang dilakukan oleh mereka yang mengedepankan hawa 

nafsu dan kepentingannya maka akan lahirlah berbagai keputusan hukum yang 

cenderung tidak membela kemaslahatan yang bersifat universal, bahkan bisa saja 

merusak agama itu sendiri yang berujung kepada kehancuran dan kehinaan. Hal ini 

 
29Abdul Majid Al-Susaah, Fiqh Al-Muwazanah Fisyariati al-Islam, h.113. 
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berdasar pada prinsip, dituntut untuk menghargai agama sebagaimana kita menghargai 

persoalan dunia kita. Dalam Bahasa yang sederhana, orang yang bukan dokter tak kan 

pernah dipercaya untuk menentukan obat bagi yang sakit, pandangan seorang yang 

bukan insinyur tidak akan lebih diutamakan dalam konstruksi sebuah bangunan, maka 

begitu juga dengan Islam yang tak mungkin dibangun ijtihad hukumnya melalui 

mereka yang tak mengerti dan memiliki keahlian dalam berijtihad.  

4. Standar Pertimbangan dalam Fikih al-Muwazanah 

 Mempertimbangkan antara tindakan mana yang baik (maslahat) dan mana yang 

buruk (mafsadah) dalam masalah-masalah tertentu mungkin saja sesuatu yang mudah 

sehingga tidak memerlukan acuan dan pola untuk mengambil kesimpulan hukum, 

namun tidak sedikit dari problematika kontemporer yang terjadi dalam berbagai lini 

kehidupan yang rumit karena berbenturannya antara berbagai kemaslahatan atau antara 

kemaslahatan dan kemudharatan dalam satu perbuatan sehingga tidak mungkin sampai 

pada kesimpulan hukum kecuali dengan menggunakan konsep fikih al-Muwazanah. 

Untuk itulah para ulama merumuskan standar dan kriteria dalam muwazanah sehingga 

istinbat hukum yang dilakukan legal secara metodologi istinbat atau standar yang 

dimaksud adalah sebagai berikut:َ 

a. Mengutamakan kemaslahatan yang lebih tinggi secara hukum. 

 Tolak ukur atau standar pertama yang diterapkan dalam menggunakan fikih al-

Muwazanah adalah mengutamakan kemaslahatan yang lebih tinggi secara 

hukum.30Maksudnya adalah jika berbenturan antara perbuatan yang wajib dengan yang 

sunnah maka perbuatan yang wajib yang didahulukan, atau jika berbenturan antara 

perbuatan yang hukumnya fardhu ain dengan perbuatan yang hukumnya fardhu 

 
30Abdul Majid Al-Susaah, Fiqh Al-Muwazanah Fisyariati al-Islam, h.113. 
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kifayah maka mengedepankan perbuatan yang bersifat fardhu ain itu wajib dikerjakan 

secara langsung. Sedangkan fardhu kifayah masih bisa dilaksanakan oleh orang lain.31 

Itulah sebabnya Rasulullah saw. menyuruh seorang pemuda yang ingin ikut berperang 

agar pulang dan kembali kepada orang tuanya yang ditinggalkan dalam keadaan 

menangis. Dalam hal ini, Rasul tidak mengizinkannya ikut berperang yang bagi 

pemuda tersebut hanyalah fardhu kifayah sedang bakti dan kewajibannya kepada orang 

tuanya tak bisa dilakukan oleh orang lain. 

b. Mengutamakan kemaslahatan yang lebih tinggi dari segi kedudukan.  

 Pada standar sebelumnya sudah dijelaskan bahwa kemaslahatan itu bertingkat 

tingkat, ada yang dhoruriyat sebagai tingkatan yang tertinggi, ada yang hajiyat dan ada 

pula yang tahsiniyat, maka jika berbenturan antara dua kemaslahatan yang satu 

hubungannya dengan hal-hal yang pokok (primer) dalam agama sedangkan yang satu 

lagi terkait dengan hal yag sekunder maka yang harus didahulukan adalah yang bersifat 

primer.32 Dalam hukum keluarga umpamanya nikah itu adalah sesuatu yang bersifat 

dhoruriyah agar keturunan (nasal dan nasab) dapat terpelihara, sedangkan mahar 

masuk dalam kategori hajiyah yang hanya berkedudukan sebagai syarat bukan rukun 

nikah. Maka seandainya mahar yang tinggi membuat nikah tidak jadi berlangsung 

maka mahar harus diturunkan asalkan pernikahan tetap bisa berlangsung. Inilah yang 

dapat dilihat dalam catatan sejarah bahwa nabi tidak pernah memberatkan seseorang 

dalam persoalan mahar bahkan ada di antara sahabat yang dinikahkan rasul dengan 

mahar hanya sebentuk cincin besi. 

 

 
31Naji Ibrahim Al-Suwaid, Fiqh Al-Muwazanah Baina Nazariyyah Wa Tatbiq, h. 134. 

32Abdul Majid Al-Susaah, Fiqh Al-Muwazanah Fisyariati al-Islam, h.121. 
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c. Mengutamakan kemaslahatan yang lebih tinggi jenisnya.  

 Standar selanjutnya yang diterapkan dalam menggunakan fikih al-Muwazanah 

adalah mengutamakan kemaslahatan yang lebih tinggi jenisnya.  Di antara kemaslahat 

itu ada yang dibedakan oleh jenisnya meskipun kedudukannya sama seperti menjaga 

agama (hifz al-din) dan menjaga diri (hifz al-nafs) keduanya punya kedudukan yang 

sama sebab keduanya adalah termasuk ke dalam al-dhoruriyat al-khamsah,33 namun 

keduanya dibedakan oleh jenis di mana agama jenisnya lebih tinggi daripada jiwa, 

sehingga apabila bertentangan antara kemaslahat agama dengan kemaslahatan jiwa 

maka agamalah yang harus didahulukan untuk dijaga, sebab tidak ada artinya jiwa 

tanpa agama. Itulah sebabnya Islam menganjurkan untuk berjihad berperang melawan 

musuh yang konsekuensinya terbunuh dan kehilangan jiwa, namun hal itu lebih ringan 

asalkan agama tetap eksis dan bertahan.َ 

d. Mengutamakan kemaslahatan yang bersifat umum.  

 Standar lain yang dapat menjadi pertimbangan dalam konsep muwazanah 

adalah melihat sisi cakupan dan jangkauan kemaslahatan, seandainya bertentangan 

antara kemaslahatan yang bersifat umum dan dirasakan oleh semua orang dengan 

kemaslahatan yang bersifat khusus maka kemaslahatan umumlah yang harus 

diutamakan meskipun konsekuensinya akan mengabaikan kemaslahatan khusus 

tersebut.34 Seandainya seseorang memiliki lahan atau bangunan sementara lahan 

tersebut akan digunakan untuk sesuatu yang bersifat kemaslahatan dan kebutuhan 

umum seperti jalan atau jembatan, maka orang tersebut harus rela untuk melepaskan 

kepemilikannya dan mengalah demi kebaikan masyarakat luas.  

 
33Naji Ibrahim Al-Suwaid, Fiqh Al-Muwazanah Baina Nazariyyah Wa Tatbiq, h. 141. 

34Abdul Majid Al-Susaah, Fiqh Al-Muwazanah Fisyariati al-Islam, h.129. 
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e. Mengutamakan kemaslahatan yang lebih besar manfaatnya.  

 Selain standar yang di atas mengutamakan kemaslahatan yang lebih besar 

manfaatnya adalah tolak ukur yang digunakan dalam pengaplikasian fikih al-

Muwazanah.35 Artinya jika berbenturan antara dua kemaslahatan salah satunya 

mengandung kemaslahatan yang lebih besar daripada yang lain maka kemaslahatan 

yang lebih besar diutamakan.36 Begitulah Rasulullah saw. mengajarkan ummatnya, dan 

atas dasar itulah Rasulullah saw. lebih memilih untuk melakukan perjanjian hudaibiyah 

dengan kafir Qurais dan menunda pelaksanaan ibadah haji ke tahun berikutnya. Karena 

hal umrah mereka pada tahun itu hanyalah dikarenakan oleh kemaslahatan lebih besar, 

meskipun para sahabat baru dapat memahami hakikatnya, setelah kejadian itu 

berlangsung lama. 

f. Mengutamakan kemaslahatan yang lebih pasti dan lebih lama bertahannya.  

 Di antara kemaslahatan itu ada yang hanya diduga dan belum pasti, maka ia 

tidak dapat dipertahankan jika berhadapan dengan kemaslahatan lebih pasti. Atau ada 

kemaslahatan yang diyakini keberadaannya tapi hanya bersifat sesaat maka jika 

berbenturan dengan kemaslahatan yang lebih lama maka yang lebih lama itulah 

dikedepankan.37 Dari sinilah yang akan para ulama dapat menyimpulkan bahwa dari 

berbagai bentuk sedekah yang dianjurkan yang paling utama adalah wakaf atau apa 

yang disebut dengan shadaqah jariyah, sebab manfaat dan kebaikan berlangsung lama 

bahkan ketika pelakunya sudah wafat pun kebaikan itu masih tetap mengalir. 

 
35Naji Ibrahim Al-Suwaid, Fiqh Al-Muwazanah Baina Nazariyyah Wa Tatbiq, h. 147. 

36Abdul Majid Al-Susaah, Fiqh Al-Muwazanah Fisyariati al-Islam, h.132. 

37Abdul Majid Al-Susaah, Fiqh Al-Muwazanah Fisyariati al-Islam, h.135. 
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 Inilah beberapa standar dan acuan dalam mengimplementasikan fikih al-

Muwazanah atau pertimbangan hukum dalam permasalahan yang di dalamnya 

terkandung berbagai kemaslahatan yang berbeda. Standar yang sama dapat 

diberlakukan kebalikannya pada masalah-masalah yang didalamnya terkandung 

berbagai mafsadah atau kemudharatan yang bertingkat yang secara sederhana dapat 

dikatakan dengan mengedepankan untuk memilih tingkat kerusakan yang lebih ringan 

atau lebih sedikit akibat buruknya. 

B. Deskripsi Bitcoin  

1. Eksistensi Bitcoin 

 Transaksi yang bersifat non tunai berbasis transaksi virtual saat ini telah 

memasuki masa dan era baru. Era yang berbeda dengan era sebelumnya. Hal ini 

ditandai dengan kemunculan mata uang virtual bernama Bitcoin. Sistem pembayaran 

yang seiring berjalannya waktu telah bertransformasi sepanjang waktunya secara tidak 

langsung juga membuat sebuah evolusi pembayaran dalam perekonomian.38 Bentuk 

uang pun berkembang seiring dengan waktu yang terus berjalan. Dahulu, uang 

diperoleh dari logam mulia seperti emas yang diaman pada masa itu dipilih sebagai alat 

pembayaran utama. Kemudian, berkembang era dimana bahan kertas seperti cek dan 

uang kertas mulai diresmikan sebagai alat transaksi dalam sebuah pembayaran. Hingga 

memasuki era komtemporer yang diiringi dengan perkembangan teknologi beserta 

ilmu pengetahuan lainnya di mana manusia berhasil menciptakan mata uang yang 

disebut uang elektronik (e-money) yang lebih efektif dan praktis.39 Penggunaan uang 

 
38Boby Juliansjah Megah Miko, “Konsepsi Hukum Mahar Cryptocurrency dalam Perkawinan”, 

h.132. 

39Mulvi Aulia, “Uang Elektronik, Uang Digital (Cryptocurrency) Dan Fatwa DSN-MUI 

No.116 Tentang Uang Elektronik”, h.18. 
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elektronik sendiri lebih berbasis pada penggunaan kartu kredit yang mempermudah 

transaksi dan pemindahan nominal uang dari satu pihak. 

 Pada masa sekarang, dimana eletronik dan teknologi menjadi basis dan wadah 

bagi banyak kegiatan termasuk transaksi yang menjadi pondasi kegiatan 

perekonomian. Hal ini kemudian memacu kemunculan mata uang jenis baru berbasis 

digital (digitalisasi mata uang) yang tidak memiliki bentuk konkret maupun wujud riil 

yang nyata. Mata uang yang merupakan pecahan dari sistem cryptocurrency  salah satu 

dan yang paling popular penyebarannya adalah bitcoin. Sistem bitcoin pertama kali 

diperkenalkan oleh Satoshi Nakamoto pada tahun 2009 sebagai suatu skema 

cryptocurrency.40  

 Bitcoin secara historis diciptakan untuk menghilangkan eksistensi pihak yang 

mengendalikan semua sistem keuangan dunia. Beberapa konsep yang dapat 

menghilangkan kesewenangan-wenangan ini adalah sisitem blockchain (Sistem 

penyimpanan transaksi digital dalam sebuah basis data tanpa terikat pada penyimpanan 

sebuah server pusat). Sistem cryptography ditemukan para penemu yang sangat ahli 

dalam ilmu matematika dan ilmu computer. Tujuan sistem ini diciptakan adalah untuk 

meningkatkan pola kehidupan masyarakat dalam bidang jual beli dan mata uang 

digital. Ada banyak jenis mata uang cryptocurrency yang tidak diregulasi oleh 

pemerintah karena tidak termasuk mata uang resmi pada suatu negara yang dilindungi 

hukum.41  

 
40Muhammad Masruron dan Munawir Al Azhari, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi 

Bitcoin Dalam Perspektif Ulama Fiqh Klasik Dan Kontemporer”, Adliya: Jurnal Hukum dan 

Kemanusiaan, 14, (2020) No. 1, Juni, h. 54. 

41Luqman Nurhisam, “Bitcoin Dalam Kacamata Hukum Islam”, Ar-Raniry, International 

Journal of Islamic Studies, IX, (2017) No. 1, Juni, h.169. 
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 Bitcoin sendiri adalah mata uang yang sistem pembayarannya melalui online 

dari kas elektronik secara peer-to peer (P2P). Transaksi P2P adalah sebuah peraturan 

prosesnya dikirim langsung dari satu pihak ke pihak lain tanpa melalui perantara baik 

itu berupa bank atau lembaga keuangan. Jaringan peer-to-peer ini adalah sebuah istilah 

populer yang digunakan dalam bahasa program komputer untuk mengilustrasikan 

sebuah proses antara dua belah pihak yang tidak melalui perantara. Sehingga eksistensi 

bitcoin dapat dikategorikan sebagaiuang elektronik yang hanya ditemukan di dalam 

internet. Disamping itu, bitcoin termasuk mata uang yang penyebarannya dapat 

mencapai jutaan rupiah perkoinnya. Berbeda dengan paypal42yang meskipun banyak 

digunakan, akan tetapi hanya merupakan fasilitas transaksi atas mata uang resmi di 

negara terrsebut.43 Dengan ini, bitcoin menawarkan kemudahan transaksi ke berbagai 

pihak atau negara dengan biaya pengiriman yang hampir gratis tanpa bantuan pihak 

ketiga.  

 Selaku barang yang dianggap sebagai sebuah mata uang digital, bitcoin 

memiliki beberapa point mendasar sebagai mata uang, antara lain: 44 

a. Proses transaksi yang bersifat langsung antara kedua bela pihak. Proses transaksi ini 

tidak melibatkan pihak bank sebagai perantara (peer-to-peer); 

b. Proses transaksi yang bersifat bebas oleh pihak mana saja; 

c. Proses transaksi yang tidak memngut biaya admin sepeserpun; 

d. Proses transaksi yang bersifat tidak dapat dibatalkan atau sekali ditransfer tidak bisa 

 
42Paypal adalah layanan pada aplikasi yang bergerak dalam bidang keuangan online yang 

memungkinkan penggunanya untuk melakukan transaksi jual beli dalam sebuah akun, seperti aplikasi 

Dana, Flip dan Ovo. 

43Muhammad Masruron dan Munawir Al Azhari, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi 

Bitcoin Dalam Perspektif Ulama Fiqh Klasik Dan Kontemporer”, h. 53. 

44Indodax, https://blog.indodax.com/apa-itu-bitcoin (Diakses pada tanggal 18 Oktober 2022) 

https://blog.indodax.com/apa-itu-bitcoin
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dibatalkan; 

e. Bitcoin tidak diatur, dikontrol dan tidak diawasi oleh Lembaga resmi atau 

pemerintah.45 

 Sehingga berdasarkan deskripsi yang dipaparkan, ditarik kesimpulan bahwa 

bitcoin merupakan sejenis matawang digital, mempunyai nilai untuk tujuan pertukaran 

(exchange) di kalangan para pemiliknya melalui sistem (peer-to-peer) serta tidak 

berpusat (decentralized).  

C. Deskripsi Mahar 

1. Eksistensi Mahar dalam Pernikahan 

Kata mahar sendiri dapat ditinjau dari perspektif etimologi 2 bahasa. Pertama 

adalah etimologi mahar dalam bahasa Indonesia dapat dimaknai di Kamus Bahasa 

Indonesia yaitu maskawin. Sedang definisi terminologinya adalah pemberian wajib 

berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika 

dilangsungkan akad nikah.  

Di samping itu kata mahar juga terdapat di dalam bahasa Arab berasal dari 

bahasa Arab. Hal ini membuktikan bahwa kata mahar dalam Bahasa Indonesia 

merupakan serapan dari bahasa Arab. Sedangkan di dalam pecahan kata Bahasa Arab 

sendiri, kata “al-mahru” termasuk kata benda bentuk abstrak atau masdar yakni 

mahran atau kata kerja dari mahara yamhuru-mahran.46 

Kemudian dalam serapan dan penggunaannya lafaz tersebut dibakukan dengan 

kata benda mufrad yakni al-mahr. Setelah itu dalam perkembangannya lafaz tersebut 

sudah diserap dan menjadi kata bahasa Indonesia dengan kata yang persis sama yaitu 

 
45Indodax, https://blog.indodax.com/apa-itu-bitcoin (Diakses pada tanggal 18 Oktober 2022) 

46Wahbah Al-Zuhaili, Mausuah Fiqh al-Islami waqadaya al-mua’sharah, Juz. 8, (Damaskus: 

Dar al-Fikr, 2010), h. 240. 

https://blog.indodax.com/apa-itu-bitcoin
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mahar.  Dalam kajian Bahasa Indonesia, kata mahar sendiri memiliki dua sinonim, 

maskawin dan seserahan. Mahar sendiri disebut maskawin karena seiring dengan 

aplikasi dan perkemabangan penggunaannya kata mahar sering disebut dengan 

maskawin. Hal ini disebabkan karena kebiasaan pembayaran mahar dengan emas maka 

mahar diidentikkan dengan maskawin (emas kawin) yang jika dipisahkan maka yang 

dimaksudkan adalah emas pernikahan.47 Mahar juga diartikan sebagai seserahan 

karena keberadaannya yang biasa diserahkan pada akad pernikahan. 

Di kalangan ahli fikih kata mahar memiliki sinonim yaitu as-shadaqah, nihlah 

dan faridhah yang secara substansial yang dimaksudkan adalah mahar pernikahan. 

Dengan berasaskan pengertian etimologis tersebut istilah mahar merupakan pemberian 

yang dilakukan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan yang hukumnya 

wajib tetapi tidak disebutkan bentuk dan jenisnya, besar dan kecilnya baik dalam al-

Qur'an maupun dalam hadis. 

Shadaq sendiri secara isytiqaq bahasa Arab  diambil dari kata shadaqa – 

yasduqu  al-shidq yang dapat diartiakan sebagai kejujuran, kesungguhan atau 

kebenaran.48 Maksudnya, dengan diberikannya al-shidqu kepada seorang perempuan 

mengandung arti seorang laki-laki benar-benar ingin menikahi wanita yang diinginkan 

tersebut. Sedangkan mahar yang akan diberikan tersebut sebagai ganti yang telah 

disebutkan dalam akad nikah atau sesudahnya.  

Menurut Muhammad bin Qashim al-Ghazy, lafaz al-shadaq dengan 

memberikan harakah fathah pada huruf yang pertama yaitu huruf shad-nya lebih jelas 

dalam delivery maknanya daripada diberikan harakat kasrah. Ia adalah muystaq dari 

lafad shadqun dengan dibaca fathah huruf shadnya. Menurut bahasa, shadaq adalah 

 
47Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia), h. 80. 
48 Ahmad Warson Munawwir, Kamus Al- Munawwir Arab-Indonesia, h. 895. 
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nama bagi suatu benda yang sangat keras. Sedangkan menurut terminologi syariah 

adalah nama atau sebutan pagi suatu hal yang menjadi pemberian yang bersifat wajib 

atas pihak calon suami sebab telah berlangsungnya akad pernikahan yang sah dengan 

ketentuan rukun-rukunnya atau sebab persetubuhan yang sah ataupun syubhat (samar) 

atau disebabkan oleh meninggalnya pihak suami.49 

Shadaq akrab dikenal sebagai harta pemberian dari pihak calon suami atau 

pihak laki-laki. Di penggunaa kosa kata al-Qur’an menggunakan beberapa term untuk 

mengungkapkan substansi mahar (maskawin) itu sendiri. Mahar juag disebut sebagai 

shidaq, nihlah, faridhah, dan Ajr. Sedangkan di dalam hadis, maskawin itu dinamakan 

mahr, al-a’liiqah dan al-'uqar.50 Bersamaan dengan itu mahar juga disebut nihlah yang 

berarti pemberian. Maskawin disebut nihlah karena perempuan bersenang-senang 

dengan suami sebagaimana suami bersenang senang dengan istri dengan adanya 

maskawin.  

Kompilasi Hukum Islam (KHI) mendefiniskan mahar sebagai pemberian pihak 

laki-laki yang akan melaksanakan prosesi akad dengan seorang perempuan yang ingin 

dinikahinya wajib menyerahkan mahar kepada mempelai perempuan tersebut.51 

Kewajiban tersebut juga ditegaskan lagi dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 

30 menyebutkan bahwa “Kewajiban membayar mahar dilakukan oleh calon suami 

terhadap calon istri yang bentuk, jumlah dan jenisnya telah disepakati oleh kedua belah 

 

49Abd. Basit Misbachul Fitri, “Eksistensi Mahar Pernikahan dalam Islam”, Jurnal Usratuna, II, 

(2018), no. 1, h. 29. 

50Abd. Basit Misbachul Fitri, “Eksistensi Mahar Pernikahan dalam Islam”, h. 27.  

51Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 

2006), h. 85. 



49 

 

 

pihak.”52 Ketentuan mahar  sendiri di atur dalam KHI pasal 30 sampai pasal 37 pada 

bab V tentang buku pernikahan.  

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa mahar adalah 

harta pemberian wajib dari pihak suami kepada pihak istri dan sebagai hak penuh bagi 

istri, tidak boleh diganggu gugat oleh siapapun bahkan oleh suaminya sendiri. Namun 

apabila istri tersebut mengembalikan atau memberikan maskawin tersebut kepada 

suaminya maka suami boleh memanfaatkan dan menikmati mahar tersebut asalkan 

pemberian tersebut secara suka rela, ikhlas dan kemauan sendiri bukan atas dasar bujuk 

rayu suami apalagi melalui ancaman dan intimidasi. 

2. Basis Landasan Mahar Pernikahan    

Perintah untuk memberikan mahar atau mas kawin kepada perempuan yang 

dinikahi adalah perintah yang wajib untuk dilaksanakan dan perintah tersebut 

tercantum dalam QS. Al-Nisa: 4 sebagai berikut:  

نْهُ نفَْسًا فكَُُ  ءٍ م ِّ بَْْ لكَُُْ عَنْ شََْ لًََ ۗ فاَِّنْ طِّ ْ ِّنَّ نِِّ رِّيـًْۤٔا ﴿ وَاٰتوُا الن ِّسَاۤءَ صَدُقٰتِِّ ـًٔا مَّ  (4: 4﴾ ) النساۤء/ ٤وْهُ هَنِّيْۤ

Terjemahannya:  

Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang 
penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian 
dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu 
dengan senang hati.53 

 Asbab al-nuzul ayat tersebut sebagaimana diketengahkan oleh Ibnu Abi Hatim 

dari Abu Salih, adad seorang laki-laki mengawinkan putrinya kemudian maskawinnya 

diambil oleh orang tuanya tanpa diberikan pada pihak pengantin wanita maka Allah 

 
52Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam tentang 

Pernikahan. 

53Kementerian Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Bandung: Cordoba, 2016), h. 84. 



50 

 

 

melarang mereka berbuat demikian dengan menurunkan ayat tersebut54 sebagai bentuk 

larangan atas tindakan tersebut. Maka, ayat ini secara tersirat menegaskan kewajiban 

pemberian mahar, hanya saja ayat ini tegas mengutarakan kewajiban tersebut secara 

lugas.  

 Ayat ini ditafsirkan Prof. Qurais Syihab bahwa setelah pada ayat ketiga berbica 

terkait hak-hak anak yatim yang harus terpenuhi untuk dinikahi. Pada ayat ini justru 

memaparkan tuntunan menyangkut hak-hak wanita yang akan dijadikan istri baik itu 

dari anak yatim ataupun bukan agar diberikan haknya berupa mahar tanpa adanya rasa 

paksaan atau penipuan. Sehingga pemberian mahar secara tulus tanpa mengharap 

imbalan dapat ditarik dari penafsiran kata an-nihlah. 55  Sehingga berdasarkan 

penafsiran ayat ini mahar bukanlah sebatas menunjukkan eksistensi pemberian mahar 

atau hibah saja dari pihak suami kepada istrinya. Akan tetapi disbanding lebih berfokus 

kepada pemberiannya, ayat ini justru lebih menekankan pada suasana hati dan keadaan 

suami dalam proses memberikan dan menghadirkan mahar tersebut yang harus 

dilaksanakan dan ditunaikan secara suka rela sebagaimana sukarelanya suami 

melaksanakan akad pernikahan yang dijalaninya.  

Ayat ini selain mengharuskan kerelaan hati. Di samping itu, ayat ini jua 

mengisyaratkan akan kekuasaan penuh istri terhadap mahar dirinya yang diberikan 

kepada wanita sebagai ungkapan untuk menghargai, menghormati dan sebagai simbol 

untuk membahagiakan dan memuliakannya untuk mencapai tujuan pernikahan yang 

dalam fikih,  tujuannya adalah cinta (mawaddah).  

 
54Imam Jalaluddin al-Mahalli dan Imam Jalaluddin as-Suyuti, Tafsir Jalalain, Terj. Bahrun Abu 

Bakar (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2010), h.396. 

55M. Quraish Shihab,Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an, h.346. 
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Di dalam ayat lain, pada QS. Al-Nisa/4:24 Allah swt. berfirman secara lebih 

jelas lagi tentang kewajiban pemberian mahar:  

نـْهُنَّ فَمَا اسْتَمْتـَعْتُمْ بِّه  تُمْ بِّه   اجُُوْرَهُنَّ   فاَٰتُـوْهُنَّ  مِّ نْْۢ فَرِّيْضَةً وَۗلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِّيْمَا تَـرَاضَيـْ  اللَّٰ َ   اِّن الْفَرِّيْضَةِّۗ   بَـعْدِّ   مِّ
 حَكِّيْمًا عَلِّيْمًا كَانَ 

Terjemahnya:  

Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah 
maskawinnya kepada mereka sebagai suatu kewajiban. Tetapi tidak mengapa 
jika ternyata di antara kamu telah saling merelakannya, setelah ditetapkan. 
Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha bijaksana.56 

Ayat tersebut ditafsirkan Qurais Syihab kata fama istamta'tum bih minhunna 

pada akhir ayat dipahami oleh mayoritas ulama Ahlussunnah dalam artian hubungan 

pernikahan yang dijalin dan dinikmati secara normal maka wajib memberikan 

maskawin atau dinamai al-ajr yang secara harfiah dapat diartikan upah atau imbalan. 

Kenikmatan pada ayat di atas berpusat pada kenikmatan dan kelezatannya hubungan 

jasmani. Dan konsekuensi dari kenikmatan itu adalah menunaikan imbalan.57 Dalam 

ayat ini, segara tegas Allah swt. paparkan keharusan pemberian mahar melalui kata 

“faridah” yang sering dimaknai dengan wajib, harus atau fardu.  

Sehingga dengan berbasis pada lafaz atuuhunna yang terulang dua kali dalam 

dua ayat berbeda denga lafaz yang mengindikasikan perintah, dapat difahami bahwa 

pemberian mahar dalam pernikahan memang merupakan suatu hal yang tidak 

terhindarkan dan tidak dapat dihapuskan karena tidak adanya dalil yang menggugurkan 

makna wajib dari lafaz tersebut. Selain menyebutkan kewajiban mahar dengan kata 

faridha dan ujur dalam ayat lain mahar disebutkan juga dengan menggunakan kata 

qintar sebagaimana dalam QS. Al-Nisa/4:2 yang berbunyi:  

 
56Kementerian Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Bandung: Cordoba, 2016), h. 82.  

57M. Quraish Shihab,Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an, h.403. 
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 ـً  نْهُ شَيْ تُمْ اِّحْدٰىهُنَّ قِّنْطاَراً فَلَا تََْخُذُوْا مِّ نًا  وَّاِّثْْاً بُِتَْاناً ا ۗ اتَََْخُذُوْنهَ وَاِّنْ ارََدْتُُُّّ اسْتِّبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍٍۙ وَّاٰتَـيـْ مُّبِّيـْ  
Terjemahnya:   

Jika kamu ingin mengganti istri dengan istri yang lain, sedangkan kamu telah 
memberikan kepada salah seorang di antara mereka harta yang banyak (sebagai 
mahar), janganlah kamu mengambilnya kembali sedikit pun. Apakah kamu 
akan mengambilnya kembali dengan cara dusta dan dosa yang nyata?. 58 

Kata qintaran diterjemahkan dengan harta yang banyak. Kulit binatang yang 

disamak, antara lalin digunakan sebagai wadah menyimpan harta. Dahulu, dalam kau 

arab kata tersebut dipergunakan untuk mengungkapkan harta yang disimpan dalam 

kulit sapi yang telah disamak.59 Jika difahami secara sepintar, harta yang tercakup 

didalamnya lumayan banyak, karena menggunakan sebuah tempat penyimpanan yang 

besar. Akan tetapi sangkaan ini kemudian dijelaskan dalam beberapa hadis yang juga 

menjadi dalil eksistensi mahar dalam perniakan.  

Selain ayat al-Qur’an, keharusan memenuhi mahar bahkan dipraktekkan 

Rasulullah saw.. dalam sebuah kisah yang dicertakan dari hadis yang diriwayatkan dari 

Sahl bin Sa'ad ra. : 

منهال بن سعد أن إمرأة جانت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله جلت الأهب   ناحدث
للك نفسي فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصنع النظر إليها وسوية ثْ طاطا رأسه فلما رأت 

تكن لك بِا حاجه   المزالة الة لَ يقض فيها شيئا جلست، فقام رجل من أصحابه فقال أن رسول الله إن لَ
فزوجنيها، فقال هل عندك من شيء؟ قال لا والله يارسول الله، قال الذهب إلى أهلك فانظر هل تجد 
شيئا، فذهب ثْ رجع فقال لا والله يارسول الله ما وجدت شيئا، قال  أنظر ولو خاتما من حديد،  فذهب 

ن هذا إزاري قال سهل مالة رداء، فلها  ثْ رجع فقال لا و الله يا رسول الله ولا لَا لنا من جديد، ولك
نصفة، قال رسول الله ماتصنع بإزارك إن لبسته لَ يكن عليها منه شيء، وإن لبسته لَ يكن عليك شية،  
فجلس الرجل حتى طال مجلسه ثْ قام فراة رسول الله موليا فأمر به قطعي، فلما جاء قال ماذا معك من  

 
58Kementerian Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Bandung: Cordoba, 2016), h. 82.  

59M. Quraish Shihab,Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an, vol. 2. 

(Lentera Hati: Jakarta, 2002) h.347. 
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وسورة كذا عندها قال الفروض عن ظهر قلبك؟ قال نعم، قال القرآن قال معي منورة كذا ومشورة كذا  
 .أذهب فقد ملكتكها بِا معك من القرآن 
Artinya:  

Diriwayatkan dari Sahl bin Sa'ad r.a. menceritakan bahwa: Pernah pada satu 
waktu ada seorang wanita yang menemui Rasulullah saw.. Kemudian langsung 
berkata: “Wahai Rasulullah! Aku datang kepadamu dengan tujuan 
menyerahkan diriku ini untukmu”. Lalu Rasul memandanginya sambal 
mengangkat kepalanya dan memperhatikan wanita tersebut dengan teliti. 
Setelah itu, Rasul mengangguk-anggukkan kepalanya. Di saat yang sama, 
perempuan itu mendapati Rasulullah terdiam tanpa mengatakan satu kata 
apalagi memberi keputusan, Lalu wanita itu segera duduk di hadapan Rasul 
sampai seorang sahabat terbangun dan berkata: “Wahai Rasul! Jika sekiranya 
engkau tidak ingin menikahinya, maka tolong nikahkan aku  Bersama wanita 
tersebut”. Rasulullah secara spontan bertanya: “Apa kamu memiliki sesuatu hal 
apapun untuk kamu jadikan sebagai mahar atas pernikahan ini?” Sahabat juga 
langsung menjawab pertanyaan Rasul: “Tidak ada”, Nabi kemudian bersabda: 
“Kembalilah ke rumahmu dan temui keluargamu untuk mencari sesuatu hal 
apapun itu yang bisa dijadikan mahar”. Sahabat tersebut pun pulang ke 
keluarganya, kemudian kembali lagi menemui Rasulullah lalu kemudian 
berkata: “Demi Allah, aku tidak memiliki dan tidak mendapatkan benda apapun 
yang bisa ku jadikan sebagai mahar”. Maka Rasul kemudian bersabda Kembali: 
“Carilah mahar walaupun hanya sebatas cincin besi”. Lalu sahabat tersebut 
Kembali pulang dan datang kembali lagi dan langsung berkata: “Wahai 
Rasulullah! Aku bersumpah demi Allah, aku sama sekali tidak menjumpai 
apapun untuk ku jadikan sebagai mahar meskipun itu adalah sebentuk cincin 
besi, tetapi yang kumiliki hanya sebatas kainku ini (kain yang hanya bisa 
menutupi bagian bawah dari tubuhnya)”. (Sahl berkata: Sahabat ini tidak 
mempunyai pakaian yang menutup bagian atas dari tubuhnya), maka aku akan 
berikan kain ini kepada perempuan tersebut. Selanjutnya Rasulullah berkata: 
“Memangnya hal apa yang dapat kamu lakukan dengan kain tersebut jika 
sekiranya kamu (wahai wanita) memakai dan memiliki kain tersebut. Wanita 
itu lantas menjawab bahwa dia tidak dapat memakainya walaupun sedikit. Di 
samping itu, apabila dia memakai dan mengambil kain tersebut, engkau tidak 
mempunyai apa-apa untuk kau gunakan menutup tubuhmu”. Sejenak, sahabat 
tersebut duduk beberapa selang waktu, kemudian bangun. Di saat itu juga, 
Rasulullah memandang kepada sahabat tersebut. Selanjutnya dia pergi dari 
tempat itu. Setelah itu Rasulullah memerintahkan sahabat lain untuk 
memanggil sahabat yang tadi. Ketika sahabat tersebut sudah sampai di hadapan 
Rasulullah, Kemudian Rasul bertanya: “Apakah kamu memiliki hafalan al-
Qur’an?” Sahabat tersebut menjawab: “Iya, aku hafal surat ini dan surat itu 
(menyebutkan surah yang dihafalkan). Sahabat tersebut dengan sangat senang 
menghitungnya, Kemudian Rasulullah bersabda lagi: “Apakah kau mampu 
membacakannya dalam bentuk hafalan?” Sahabat tersebut menjawab: “Iya 
Rasulullah!”. Rasulullah selanjutnya bersabda: “Pergilah! Sekarang kau 
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mampu memilliki wanita tersebut dengan mahar ayat atau surat al-Qur'an yang 
kamu hafal.60 

Selain hadis di atas terdapat pula hadis yang secara jelas menggambarkan 

praktik Rasulullah Ketika mengharuskan pemberian mahar kepada perempuan atau 

pihak calon istri, sebagaimana dalam sabdanya:  

 

عن عامر بن ربيعة أن امرأة من بني فزارة تو حث على تغلين, فقال رسول الله صلى الله ععليه وسلم: 
 هأرضيت على نفسك وما لك بنعلين فقالت: نعم فأجاز 

Artinya:  

Dari Amir bin Rabiah: Sesungguhnya seorang perumpuan dari bani fazarah 
kawin dengan sepasang sandal. Rasulullah SAW. bertanya kepada perempuan 
tersebut: "Relakah engkau dengan maskawin sepasang sandal?", maka 
kemudian perempuan itu menjawab “iya”, Rasulullah meluruskan dan 
membolehkannya.61 

Hadis di atas menceritakan seorang sahabat yang menikahi seorang perempuan 

dengan mahar sepasang sendal. Meskipun hanya menggambarkan eksistensi mahar 

dalam pernikahannya, akan tetapi pada hadis pertama menggambarkan kisah seorang 

sahabat yang akan dinikahkan akan tetapi tidak memiliki benda untuk dia jadikan 

mahar. Secara jelas, hadis tersebut dengan jelas menggambarkan bahwa pemberian 

sebuah mahar bukan hanya ditegaskan dalam al-Qur’an, akan tetapi ditegaskan 

praktiknya oleh Rasulullah saw., Sehingga kemampuan memberikan mahar merupakan 

perintah Nabi yang jika dikaitkan dengan hukum Islam, maka dapat diistilahkan bahwa 

memberi mahar memiliki tendensi sunnah. Hal ini karena Rasul memerintahkan 

sahabat ketika hendak menikah agar mencari benda untuk dijadikan sebagai mahar 

 
60Muḥammad bin Ismail Abu Abdillah al-Bukhari, Ṣaḥih al-Bukhari Al-Jami al-Sahih al-

Musnid, Jilid 35 (Cet. I; t.t.: Maktabah Syamilah, 2017), h. 4. 

61Muḥammad bin Ismail Abu Abdillah al-Bukhari, Ṣaḥih al-Bukhari Al-Jami al-Sahih al-

Musnid, Jilid 35, h. 4. 
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sebelumnya, bahkan tatkala sahabat tersebut tidak memiliki apapun yang bisa 

digunakan sebagai mahar pernikahannya maka Rasulullah sempat menyebutkan untuk 

mencari cincin dari besi sebagai benda yang ada wujud nyatanya, waalaupun pada 

akhirnya Rasul menjadikan dan mengizinkan bacaan al-Qur’an sebagai maharnya. 

Hal ini membuktikan bahwa kewajiban memberikan mahar itu ulama sepakat 

mengatakan bahwa dengan berlangsungnya akad nikah yang sah maka berlaku pula 

kewajiban untuk membayar separuh dari jumlah mahar yang ditentukan waktu akad 

nikah. Tentang kapan mahar wajib dibayar secara keseluruhan maka ulama Hanafiyah, 

Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah sepakat dengan dua syarat yaitu adanya hubungan 

seksual antara suami dan istri dan matinya salah seorang diantara keduanya setelah 

berlangsungnya akad.  

3. Kedudukan Ketentuan Mahar 

Berlandaskan pada Pasal 30 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang 

Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI), disimpulakan bahwa sejatinya tidak 

ada batas minimal dan batas maksimal yang jelas yang di atur dalam ketentuan mahar. 

Namun mahar seringkali tergantung dari kesepakatan dan kesanggupan kedua belah 

pihak. Kemantapan seorang pria dapat diukur melalui maharnya. Berlangsungnya 

ketrentaman prosesi pernikahan dan rumah tangga yang diberikan oleh calon suami 

kepada istri juga dapat diwujudkan dan disertakan melalui pemberian mahar.62 

Berdasarkan deskripsi ini kehadiran mahar dapat dipastikan memiliki posisi yang 

sangat urgen dimana berkonsekuensi pada keabsahan dan legalitas sebuah akad nikah.  

 
62Edo Ferdian, “Batasan Jumlah Mahar (Maskawin) Dalam Pandangan Islam Dan Hukum 

Positif”, h. 56. 
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Para pakar berbeda-beda dalam menempatkan mahar dalam pernikahan. Dalam 

beberapa penulisan karya ilmiah beserta kitab maupun buku tentang perkawinan Islam 

menempatkan pembahasan terkait mahar secara tersendiri (tidak termasuk dalam bab 

nikah). Hal ini menunjukkan bahwa mahar memiliki status tersendiri yaitu dia bukan 

merupakan syarat dan rukun nikah.63 Sebagian penulis buku juga berpandangan lain 

dan kemudian mengkategorikan mahar sebagai pembahasan rukun dan syarat sebuah 

akad nikah. Ada pula yang meletakkan mahar dalam deretan rukun, bahkan ada pula 

yang menamakannya sebagai syarat.   

Menurut Hanafiah, nikah terdiri dari syarat-syarat yang terkadang berhubungan 

dengan sighat namun ada pula yang berhubungan dengan dua calon mempelai serta 

berhubungan dengan saksi. Berbeda dengan Syafi'iyyah, menurut mazhab ini syarat 

perkawinan adakalanya menyangkut sigah, wali, calon suami istri dan juga saksi. 

Sedangkan rukun nikah, menurut Syafiiyyah ada lima yaitu calon suami istri, wali, dua 

orang saksi dan sigah. Mengenai mahar sendiri, Syafi’iyyah tidak memasukkan Mahar 

dalam kategori rukun pernikahan, sebaliknya Malikiyyah memasukkannya sebagai 

rukun. 64 Di samping itu Imam Abu Hanifah menganggap mahar buaknlah bagian dari 

rukun pernikahan dan juga bukan bagian dari syarat sah pernikahan. Akan tetapi dia 

tetap bagian dari pernikahan yang bersifat wajib karena mahar adalah pengganti dari 

keperawanan perempuan yang hilang atau telah menjadi milik suaminya.65 

 
63Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Krisis 

Perkembangan Hukum Islam dari Fiqih, UU no. 1 Thn. 1974 sampai KHI (Jakarta: Kencana Prenada 

Media, 2006), h. 64. 

64Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Krisis 

Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU no. 1 Thn. 1974 sampai KHI, h. 61. 

65Winaryo, “Eksistensi Mahar Dalam Perkawinan Menurut Abu Hanifah: Sebuah Pendekatan 

Hukum Melalui Kerangka Metodologi Ushul Fiqh”, Jurnal Asy-Syar’iyyah 3, no. 2, (2018), h.20. 
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Sedangkan menurut Misbah bin Zainal Mushtofa mengklasifikasikan 

kedudukan mahar bahwa pemberian ini itu tidak menjadi rukun nikah dan juga tidak 

menjadi syarat sahnya nikah. Hal ini sependapat dengan Beni Ahmad Saebani yang 

mengatakan bahwa mahar tidak termasuk rukun dan syarat pernikahan.66 Berbeda 

dengan hal tersebut, Wahbah al-Zuhaili menegaskan dan membatas rukun nikah hanya 

ada empat yaitu sighat, calon istri, calon suami dan wali. Sedangkan keberadaan mahar 

sama seperti saksi dalam pernikahan yang hanya menjadi syarat sebuah pernikahan 

dengan argumentasi diperbolehkannya melakukan nikah al-Tafwidh. Sehingga 

kedudukannya dapat disejajarkan dengan saksi, dimana dalam tataran hukum saksi juga 

bukan rukun dan hanya merupakan syarat.67  

Sebagai benang merah dari hasil ijtihad ulama-ulama di atas, maka KHI 

dijadikan sebagai basis penengah diantara pendapat yang telah dipaparkan. Dalam bab 

IV pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa untuk melaksanakan 

perkawinan harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab dan 

qabul dari kedua belah pihak.68 Sedangkan mengenai rukun dan syarat rerkawinan 

disebutkan dalam bab IV Pasal 14 tertulis bahwa untuk melaksanakan perkawinan 

harus ada beberapa komponen: Calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi 

dan ijab dan qabul.69  

 
66Mishbah bin Zainal Mushtofa, Masail an-Nisa’ (Surabaya: Maktabah Sa’id bin Nashir bin 

Nabhan, t.t.), h.85. 

67Wahbah Al-Zuhaili, Mausuah Fiqh al-Islami waqadaya al-mua’sharah, Juz. 8, (Damaskus: 

Dar al-Fikr, 2010), h. 248.  

68Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam tentang 

Pernikahan. 

69Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam tentang 

Pernikahan. 
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Dari sini dengan jelas dapat difahami bahwa membayar Mahar perkawinan 

kepada calon mempelai wanita menurut KHI tidak termasuk sebagai rukun maupun 

syarat perkawinan akan tetapi hukumnya tetap wajib dilaksanakan dan tetap menjadi 

kewajiban bagi mempelai pria dan hak bagi mempelai wanita . Mahar merupakan 

kewajiban suami terhadap istri yang harus dipenuhi. Kata "penyerahan" dalam pasal 

tersebut mengandung berbagai penafsiran yakni pembayaran mahar bisa dengan cara 

menyerahkannya secara langsung kepada calon mempelai perempuan atau pembayaran 

mahar dengan cara dibayar secara tidak langsung atau bahkan sama sekali tidak 

menyerahkan mahar namun hanya menyebutkan secara simbolik dengan kata kontan 

atau tempo.  

Penegasan akan kedudukan dalam KHI ini dapat dibutkan dalam pasal lain. Di 

dalam KHI mahar bukan merupakan rukun perkawinan juga bukan syarat perkawinan 

karena secara ekplisit tidak terdapat pasal dengan tegas menyatakan perihal tersebut. 

Bahkan di dalam pasal 34 disebutkan secara tegas bahwa “Kewajiban menyerahkan 

mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan". Jadi menurut KHI kedudukannya 

jelas bukan termasuk rukun dan juga bukan termasuk syarat namun tetap wajib 

hukumnya. Peraturan yang dijadikan landasan dalam perkawinan di Indonesia adalah 

UU 2019 hasil perubahan. UU 1974 tidak mengatur khusus dalam suatu pembahasan 

tertentu. Agama menjadi acuan dalam pertimbangan pelaksanaan pernikahan 

dimasyarakat merujuk hukum agama masing-masing. Peraturan agama dan 

kepercayaan masyarakat menjadi rujukan untuk diakuinya stastus perkawinan secara 

agama.70 Maka berdasarkan sudut pandang KHI sendiri, meskipun mengakui bahwa 

 
70Edo Ferdian, “Batasan Jumlah Mahar (Maskawin) Dalam Pandangan Islam dan Hukum 

Positif”, h. 55. 
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mahar bukan rukun dan syarat yang sah akan tetapi dalam aplikatif pelaksanaan 

pernikahan tetap dikembalikan kepada hukum adat atau kebiasaan kalangan 

masyarakat dan ketentuan agama yang berlaku antara kedua bela pihak yang dalam 

bahasan ini mahar tetap berkedudukan wajib penyerahannya berdasarkan agama Islam. 

Sehingga perbedaan yang ada diantara ulama tetap memiliki tolak ukur untuk 

menetukan posisi mahar yaitu tetap menjadi wajib.  
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BAB III 

ANALISIS PENGGUNAAN BITCOIN 

A. Bitcoin Dalam Konsep Harta 

 Harta dalam bahasa Arab disebut al-mal berasal dari akar kata maala-yamiilu-

mailan yang secara etimologis berarti condong, miring, suka, senang, atau berpaling 

dari tengah ke salah satu sisi.1 Pada titik ini setidaknya makna harta mulai terlihat, 

yakni sesuatu yang manusia condong atau suka terhadapnya. Namun tidak setiap 

sesuatu yang manusia suka atau condong terhadapnya disebut harta. Anak keturunan 

dan perempuan, misalnya disukai dan manusia condong terhadapnya, tapi ia tidak 

disebut harta dalam konsepsi fikih Islam. Menurut kamus al-Muhit “al-mal” ialah 

sesuatu yang boleh dimiliki.2 Term al-mal dalam al-Qur’an tercatat sebanyak delapan 

puluh enam kali, dengan berbagai ragam dan bentuk yang tersebar dalam berbagai ayat 

dan surah. Semuanya memiliki pengertian yang sama, yakni harta benda, kekayaan 

atau hak milik.3  

 Di samping itu secara terminologi harta didefinisikan sebagai sesuatu yang 

diingini oleh tabiat manusia dan boleh disimpan untuk tempo yang diperlukan atau 

sesuatu yang dapat dikuasai, disimpan dan dimanfaatkan.4 Al-Khatib al-Syarbini 

 
1AW. Munawwir, Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap, (Surabaya: Pustaka 

Progressif, 1997), h. 1372. 

2Al-Fairuz Abadi, Al-Qamus al-Muhit, Juz. 4. (Beirut: Dar al-Jail.t.t), h. 53.   

3Muhammad Abd. Al-Baqi dalam Abd. Salam Arief, “Konsep al-Mal dalam Perspektif Hukum 

Islam (Studi terhadap Ijtihad Fuqaha’)”, Al-Mawarid, Edisi IX, (2003), h.. 48-49.  

4Rizal, “Eksistensi Harta Dalam Islam (Studi Analisi Teoritis)”, Jurnal Penelitian, IX, (2015), 

h. 96. 
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berpendapat, harta adalah sesuatu yang ada nilai dan orang yang merusakkannya akan 

diwajibkan membayar ganti rugi.5 

 Berbeda dengan pengertian tersebut, menurut golongan Hanafi, harta 

merupakan benda atau barang yang boleh dikuasai dan kebiasaannya boleh diambil 

faedah darinya. Berdasar pengertian ini harta hanya terbatas pada segala benda yang 

ada bentuk nyatanya.6 Mekipun menurut Wahbah al-Zuhayli harta dari segi bahasa 

ialah setiap barang yang benar-benar dimiliki dan dikuasai (hiyazah) oleh seseorang, 

baik dalam bentuk ‘ain ataupun manfaat. Contoh harta ‘ain adalah emas, perak, 

binatang, dan tumbuh-tumbuhan. Sedangkan contoh harta manfaat adalah seperti 

menunggang kendaraan, memakai pakaian dan mendiami rumah. Barang yang tidak 

dikuasai oleh seseorang, tidak dinamakan harta dari segi bahasa. Umpamanya burung 

di udara, ikan di dalam air, pohon di hutan dan galian di perut bumi.7  

 Sehingga dapat disederhanakan bahwa “al-Mal” adalah segala sesuatu yang 

naluri manusia cenderung kepadanya dan memiliki nilai dan harga serta dapat disimpan 

sampai batas waktu yang diperlukan baik harta tersebut adalah segala sesuatu benda 

baik bergerak maupun tidak bergerak, berwujud maupun tidak berwujud yang dapat 

dimiliki dan dikuasai seseorang. 

Tengku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy setelah memaparkan berbagai 

definisi harta yang dikemukakan para ulama (baik ulama Hanafiyah maupun jumhur 

ulama) menyimpulkan substansi dari harta (al-mal) sebagai berikut:8  

 
5Muhammad Abd. Al-Baqi dalam Abd. Salam Arief, “Konsep al-Mal dalam Perspektif Hukum 

Islam (Studi terhadap Ijtihad Fuqaha’)”, h.. 49. 

6Muhammad Abd. Al-Baqi dalam Abd. Salam Arief, “Konsep al-Mal dalam Perspektif Hukum 

Islam (Studi terhadap Ijtihad Fuqaha’)”, h.. 50. 

7Rizal, “Eksistensi Harta Dalam Islam (Studi Analisi Teoritis)”, h. 99. 

8Rizal, “Eksistensi Harta Dalam Islam (Studi Analisi Teoritis)”, h. 101. 
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a. Harta (al-mal) adalah nama bagi selain manusia, yang ditetapkan untuk 

kemaslahatan manusia, dapat dipelihara pada suatu tempat, dan dapat dilakukan 

tasharruf terhadapnya secara bebas. 

b. Benda yang dijadikan harta itu, dapat dijadikan harta oleh seluruh manusia atau oleh 

sebagian dari mereka.  

c. Sesuatu yang tidak dipandang sebagai harta, maka tidak sah untuk diperjualbelikan. 

d. Sesuatu yang dimubahkan walaupun tidak dipandang harta, seperti sebiji beras, 

tidak dipandang harta meskipun hal itu dapat dimiliki.  

e. Harta itu harus mempunyai wujud (‘ain). Itu sebabnya, manfaat tidak termasuk 

harta, karena tidak berwujud.  

f. Benda yang dapat dijadikan harta harus dapat disimpan untuk waktu tertentu, atau 

untuk waktu yang lama sehingga bisa dipergunakan pada waktu dibutuhkan. 

 Jika berlandaskan pada rumusan dan konsepsi harta yang ada di atas, ditarik 

beberapa point yang menjadi acuan untuk substansi sebuah, diantaranya: harta tidak 

harus memiliki wujud. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam definisi sebelumnya 

bahwa manfaat-pun termasuk harta karena substansinya memenuhi definisi harta 

meksipun tidak memiliki wujud eksternal.  

 Oleh karena itu, dalam perekonomian modern harta dan uang merupakan 

sebuah objek kajian utama. Peranan uang dan harta bertambah selaras dengan 

bertambah fungsinya. Fungsi uang tidak lagi terbatas pada fungsinya sebagai alat 

pertukaran dan alat transaksi semata, tetapi berfungsi juga sebagai satuan hitung atau 

pengukur nilai (unit of accounts), alat penimbun kekayaan (store of value), dan standar 
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pembayaran tundaan (standard of deferred payments). Di era sekarang, uang juga bisa 

berfungsi sebagai barang komoditi.9  

 Melihat hal tersebut terjadi pro dan kontra terhadap penggunaan mata uang 

bitcoin sebagai alat transaksi pembayaran juga sebagai alat untuk menumpuk kekayaan 

atau harta dalam ruang lingkup para intelektual dan ulama di Indonesia karena nilainya 

yang sangat tinggi serta cepatnya perpuatannya dalam dunia virtual. Hal ini 

dikarenakan bitcoin belum memenuhi beberapa unsur dan kriteria sebagai mata uang 

yang berlaku di Indonesia. Seperti dalam UU Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang 

Pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa: “Mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh 

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah”.10 Berdasarkan 

pasal ini, maka mata uang rupiah merupakan satu-satunya tolak ukur harta yang resmi 

serta alat transaksi yang diakui oleh negara.  

 Disamping itu Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada Forum Ijtima Ulama yang 

diadakan di Hotel Sultan, Jakarta Selasa, 9 November 2021 resmi mengharamkan 

cryptocurrency sebagai mata uang. Mengutip perkataan Ketua Fatwa MUI KH. 

Asrorum Niam Soleh dalam forum tersebut mengatakan "Penggunaan cryptocurrency 

sebagai mata uang hukumnya haram". Terdapat tiga point penting terkait bitcoin yang 

diutarakan, diantaranya: 11 

 
9Luqman Nurhisam, “Bitcoin Dalam Kacamata Hukum Islam”, Ar-Raniry, International 

Journal of Islamic Studies, IX, (2017) No. 1, Juni, h.166. 

10Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Mata Uang Resmi Negara 

11Boby Juliansjah Megah Miko, “Konsepsi Hukum Mahar Cryptocurrency dalam Perkawinan”, 

h.132. 
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a. Penggunaan bitcoin sebagai mata uang hukumnya haram, karena mengandung 

gharar, dharar dan bertentangan dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 dan 

Peraturan Bank Indonesia nomor 17 tahun 2015. 

b. Bitcoin sebagai komoditi/aset digital tidak sah diperjualbelikan karena mengandung 

gharar, dharar, qimar dan tidak memenuhi syarat sil’ah secara syariat, yaitu: ada 

wujud fisik, memiliki nilai, diketahui jumlahnya secara pasti, hak milik dan bisa 

diserahkan ke pembeli. 

c. Bitcoin sebagai komoditi/aset yang memenuhi syarat sebagai sil’ah dan memiliki 

underlying serta memiliki manfaat yang jelas hukumnya sah untuk diperjualbelikan. 

 Secara substansi konsep harta dalam hukum Islam maka bitcoin termasuk 

dalam defenisi sebuah harta yang memiliki harga, bahkan nilainya dalam dunia virtual 

sangatlah tingggi. Meskipun di saat yang sama secara inplisit dapat disimpulkan dari 

fatwa MUI dan UU No.7 bahwa penggunaan bitcoin dalam transaksi di Indonesia 

dianggap sebuah muamalah yang fasid, tidak sah dan tidak dibenarkan. Hal ini 

berlandaskan bahwa terdapat gharar dan dharar dalam transaksi dengan bitcoin.  

 Hal ini berlandaskan bahwa bitcoin bukanlah mata uang yang disebutkan dalam 

Pasal 1 ayat 6 dan 7 diamana diutarakan bahwasanya bahan baku yang digunakan 

sebagai uang ialah kertas dan logam. Bitcoin sendiri tidak berwujud koin, kertas, perak, 

maupun emas.12 Bitcoin hanyalah sebuah mata uang digital yang dikendalikan oleh 

perangkat lunak jaringan komputer. Selain itu, bitcoin sendiri bukanlah mata uang yang 

dikeluarkan oleh negara, namun bitcoin dikeluarkan melalui sistem cryptography 

jaringan-jaringan komputer. MUI menyatakan bahwa asset kripto dilarang untuk alat 

tukar uang dan alat transaksi di Indonesia, namun aset kripto diperbolehkan 

 
12Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Mata Uang Resmi Negara. 
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penggunaannya jika digunakan untuk instrumen investasi.13 Hal ini berarti bahwa aset 

bitcoin dilarang penggunaanya dalam melakukan transaksi pembelian dan penjualan 

barang baik melewati sistem online ataupun offline, namun dapat digunakan sebagai 

alat investasi di pasar perdagangan berjangka komoditi seperti halnya saham.  

 

B. Bitcoin dalam Kajian Konsep Uang dan Mata Uang 

1. Karakteristik dan Subtansi Uang 

 Uang diciptakan untuk memecahkan masalah umat manusia dari sistem barter 

untuk menukar barang dan jasa di antara mereka. Uang secara umum adalah sesuatu 

yang dapat dapat diterima secara umum sebagai alat pembayaran yang sah di suatu 

wilayah tertentu dan sebagai alat pembayaran hutang atau sebagai alat untuk 

melakukan pembelian barang dan jasa.14 Mujahidin, Dalam Kamus Besars Bahasa 

Indonesia, uang adalah alat tukar atau standar pengukur nilai (kesatuan hitungan) yang 

sah, dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara berupa kertas, emas, perak, atau logam 

lain yang dicetak dengan bentuk dan gambar tertentu. Uang juga berarti harta dan 

kekayaan.15 Dalam Islam secara etimologi uang berasal dari kata naqdu-nuqud, an-

naqdu berarti yang baik dari dirham, menggenggam dirham, an-naqdu juga berarti 

 
13Luqman Nurhisam, “Bitcoin Dalam Kacamata Hukum Islam”, h. 169.   

14Ahmad, A. U. F. dan Hassan, M. K., “The Time Value of Money Concept in Islamic 

Finance.”, American Journal of Islamic Social Sciences, 23, No. 1, (2006), h. 66–89. 

15Kamus Besar Bahasa Indonesia Online. https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Uang - Diakses 

pada tanggal 30 Desember 2022 

https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Uang
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tunai.16 Uang dalam literatur fikih disebut dengan tsaman atau nuqud (jamak dari 

naqd)17 dan didefinisikan oleh para pakar sebagai berikut: 

1. Menurut Abdullah Sulaiman, Naqd (uang) adalah segala sesuatu yang menjadi 

media pertukaran dan diterima secara umum, apa pun bentuk dan dalam kondisi 

seperti apa pun media tersebut.18 

2. Ahmad Mujahidin mengungkapkan bahwa uang adalah segala sesuatu yang 

dikenal dan dijadikan sebagai alat pembayaran dalam muamalah manusia. 

Menurut Imam Al-Ghazali dan Ibnu Khaldun, uang adalah apa yang digunakan 

manusia sebagai media simpanan. Sementara menurut Ibnu Taimiyyah uang 

dalam islam hanya sebagai alat tukar dan alat ukur.19 

 Dari beberapa pengertian uang diatas, dapat disimpulkan bahwa uang adalah 

simbolis yang disepakati manusia untuk menentukan harga atau nilai suatu barang. 

Uang berisiko melemahkan ekonomi suatu tempat jika disimpan saja. Sebaliknya 

perputaran uang yang cepat akan menumbuhkan ekonomi yang cepat pula. 

 Imam al-Ghazali menjelaskan bahwa uang berfungsi sebagai sarana untuk 

mendapatkan barang dan tujuan tertentu. Uang juga tidak memiliki nilai instrinsik 

karena nilainya akan berbeda-beda tergantung dari bahan pembuatannya.20 Inilah yang 

 
16Afrizal, Marliyah “Analisis Terhadap Cryptocurrency (Perspektif Mata Uang, Hukum, 

Ekonomi Dan Syariah)”, Jurnal Ekonomi Menejemen dan Bisnis, XXII, (2021), no. 2, h. 13-41. 

17Jalaluddin, “Konsep Uang Menurut Imam Al-Ghazali”, h.174. 

18Mulvi Aulia, “Uang Elektronik, Uang Digital (Cryptocurrency) Dan Fatwa Dsn-Mui No.116 

Tentang Uang Elektronik”, Al-Mizan, IV, (2020) No. 1, Februari, h.15-32. 

19Mulvi Aulia, “Uang Elektronik, Uang Digital (Cryptocurrency) Dan Fatwa Dsn-Mui No.116 

Tentang Uang Elektronik”, h.18. 

20Idrus, “Halal Haram Cryptocurrency”,  Al-Tasyree, Jurnal Bisnis,Keuangan dan Ekonomi 

Syariah, I, (2021), no. 2, h. 113-123 
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kemudian menjadi konsep dasar keuangan al-Ghazali yang jika bersandar pada 

pernyataan di atas dapat diambil subtansi uang dalam beberapa point, yaitu:َ 

1. Uang adalah segalah hal atau benda yang berfungsi sebagai sarana 

mendapatkan barang lain. Dengan kata lain uang adalah barang yang disepakati 

fungsinya sebagai media pertukaran (medium of exchange); 

2. Benda tersebut tidak memiliki nilai sebagai barang (nilai intrinsik); 

3. Nilai benda yang berfungsi sebagai uang ditentukan terkait dengan fungsinya 

sebagai alat tukar. Dengan kata lain yang lebih berperan dalam benda yang 

berfungsi sebagai uang adalah nilai tukar dan nilai nominalnya. 

 Berdasar poin-poin di atas, uang dalam bahasan hukum Islam yang dipaparkan 

oleh Imam Al-Ghazali tidak berfokuskan pada subtansi dan definisi uang, tetapi lebih 

ke fungsi uang. Padahal ada perbedaan antara konsep uang dan fungsi uang itu sendiri. 

Hanya saja, uang yang kita dapati sekarang adalah bentuk revolusi dari uang yang 

sampai hari ini terus berkembang. Sejarah perkembangan uang sendiri telah melalui 

beberapa proses, diantaranya:21  

1. Sistem barter, ketika orang saling bertukar dan berdagang barang dan jasa untuk 

barang dan jasa lainnya. 

2. Sistem uang komoditas, ketika orang menggunakan komoditas seperti gandum 

atau ternak sebagai media pertukaran.  

3. Sistem uang logam, ketika orang menggunakan emas dan perak sebagai alat 

pembayaran. 

4. Uang fiat. Uang fiat telah digunakan selama perang hingga bank sentral mulai 

 
21Afrizal, Marliyah “Analisis Terhadap Cryptocurrency (Perspektif Mata Uang, Hukum, 

Ekonomi Dan Syariah)”, Jurnal Ekonomi Menejemen dan Bisnis, h. 18-19. 
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memaksa dan menerbitkan uang resmi.  

5. Uang Virtual. Bersumber dari proses ini lahirlah uang virtual dan digital yang 

didefinisikan oleh European Central Bank bahwa mata uang virtual adalah 

representasi digital dari uang yang tidak dikeluarkan oleh bank sentral dan yang 

nilainya tidak didukung oleh entitas pemerintah. Dengan cara ini, mata uang 

virtual menciptakan sistem moneter yang tidak diatur berdasarkan kepercayaan 

di antara pengguna.22 

 Berdasarkan rentetan sejarah uang di atas, uang memiliki beberapa point 

subtansial yang dijadikan sebuah konsep Supramana, bahwa syarat sebuah benda untuk 

dijadikan uang adalah:23 

1. Benda itu harus diterima secara umum (acceptability); 

2. Bahan yang dijadikan uang juga harus tahan lama (durability); 

3. Kualitasnya cenderung sama (uniformity); 

4. Jumlahnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat serta tidak mudah 

dipalsukan (scarcity); 

5. Uang juga harus mudah dibawa (portable); 

6. Mudah dibagi tanpa mengurangi nilai (divisibility); 

7. Memiliki nilai yang cenderung stabil dari waktu ke waktu (stability of value). 

 
22Ahmad, A. U. F. dan Hassan, M. K., “The Time Value of Money Concept in Islamic 

Finance.”, American Journal of Islamic Social Sciences, h. 72. 

23Afrizal, Marliyah “Analisis Terhadap Cryptocurrency (Perspektif Mata Uang, Hukum, 

Ekonomi Dan Syariah)”, h. 17. 
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 Hal ini sejalan dengan pendapat Meera yang mengutarakan bahwa seiring 

berjalannya waktu, masyarakat menemukan bahwa uang dapat berjalan dengan efisien 

dan efektif jika memenuhi persyaratan yaitu:24 

1. Dapat diterima secara memiliki nilai umum karena intrinsik (accepted);  

2. Mudah dibagi (divisible); 

3. Kualitasnya cenderung sama (homogeneous);  

4. Bertahan lama dan tidak mudah rusak (durable);  

5. Mudah dibawa (mobile); 

6. Jumlah kecil namun memiliki nilai yang besar (rare);  

7. Bernilai relatif stabil sepanjang waktu (stable value). 

 Dapat dilihat bahwa Bitcoin memenuhi lima dari tujuh persyaratan sebagai 

uang. Menurut Meera benda yang memenuhi lima persyaratan disebut sebagai sebagai 

good money dan bila memenuhi tujuh persyaratan disebut excellent money.25 Meskipun 

tidak memiliki nilai intrinsik, Bitcoin telah diterima ribuan merchant di seluruh dunia 

dan masyarakat menerima dan menggunakannya sebagai alat alat pembayaran.  

 Menurut penulis persyaratan nilai stabil mengacu pada fungsi sebagai 

penyimpan nilai. Semua dari mata uang dapat digunakan sebagai penyimpan nilai, 

tetapi nilainya dapat menurun karena risiko yang mungkin terjadi. Meskipun harganya 

sangat fluktuatif, nilai bitcoin tetap ada selama penggunanya percaya untuk 

menggunakannya dan menerimanya sebagai alat pembayaran. Bitcoin membutuhkan 

penerimaan pengguna, penerimaan vendor, dan inovasi. Tanpa ketiga aspek tersebut, 

 
24Afrizal, Marliyah “Analisis Terhadap Cryptocurrency (Perspektif Mata Uang, Hukum, 

Ekonomi Dan Syariah)”, h. 18. 

25Afrizal, Marliyah “Analisis Terhadap Cryptocurrency (Perspektif Mata Uang, Hukum, 

Ekonomi Dan Syariah)”, h. 18. 
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bitcoin mungkin tidak benar-benar menjadi uang utama yang dilegitimasi. Saat ini 

mengalami peningkatan pengguna, yang mendorong aspek yang menjadi teknologi 

benar-benar transformatif untuk mengubah cara pertukaran uang di seluruh dunia.  

2. Fungsi Uang  

 Disamping memiliki subtansi uang juga pada prinsip ekonomi yang paling 

mendasar memiliki beberapa fungsi nilai, diantara lain: Pertukaran (standard of 

exchange value), Media pertukaran (medium of exchange). Di samping itu, beberapa 

fungsi yang dimiliki uang, diantara lain adalah sebagai qiwam al-dunya (satuan hitung), 

hakim mutawasith (pengukur nilai barang), dan al-mu'awwidlah (alat tukar/medium of 

exchange).26 

 Fungsi uang sebagai qiwam al-dunya memiliki arti bahwa uang merupakan alat 

yang dapat digunakan untuk menilai barang sekaligus membandingkannya dengan 

barang lain. Kemudian fungsi uang sebagai hakim mutawasith, artinya adalah uang 

dapat dijadikan sebagai standar yang jelas dalam menentukan barang yang berbeda. 

Sedangkan makna uang sebagai al-mu'awwidlah bahwa uang merupakan sarana 

pertukaran barang dan sebuah transaksi atau sering disebut dengan medium of 

exchange.27 

 Sistem ekonomi konvensional sendiri menambahkan selain dari fungsi-fungsi 

yang telah dijelasakan oleh al-Ghazali. Uang memiliki fungsi lain, yaitu fungsi 

tambahan/turunan (derivative function) atau fungsi sebagai alat penyimpanan kekayaan 

(store of value) dan fungsi sebagai alat pembayaran tangguh (standard of defereded 

 
26Jalaluddin, “Konsep Uang Menurut Imam Al-Ghazali”, h.176. 

27Jalaluddin, “Konsep Uang Menurut Imam Al-Ghazali”, h.177. 
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payment).28 Kedua fungsi tambahan ini tidak dikenal dalam fungsi yang dikatakan al-

Ghazali. Maka dapat disimpulkan ada lima fungsi mendasar yang dimiliki oleh sebuah 

uang:  

1. Unit of accounts/ qiwam al-dunya atau satuan hitung atau pengukur nilai. 

2. Hakim mutawasith atau standar yang jelas dalam menentukan barang.  

3. Medium of exchange/ al-mu'awwidlah atau sarana pertukaran barang. 

4. Store of value atau fungsi sebagai alat penyimpanan kekayaan.  

5. Standard of deferred payments atau standar pembayaran tundaan.  

 Ulama kontemporer lainnya seperti Yusuf al- Qardhawi, Monzer Kahf dan 

Umer Chapra mengemukakan konsep dan pendapat yang sama.29 Sehingga jika 

dianalisis berdasarkan dengan fungsi di atas bahwa pada dasarnya bitcon memiliki 

fungsi yang sama dengan uang pada umumnya. Bitcoin dapat digunakan sebagai alat 

tukar yang dapat digunakan sebagai sarana untuk mendapatkan sesuatu dan tujuan 

tertentu. Bitcoin adalah sistem pembayaran online dari kas elektronik secara peer-to-

peer (P2P) yang dikirim langsung dari satu pihak ke pihak lain tanpa melalui lembaga 

keuangan. Maka dari sisi ini, bitcoin memiliki fungsi yang sama dengan uang. 

Meskipun berdasarkan fungsi-fungsi tersebut sudah berjalan namun masih dengan 

dalam masa perkembangan, seperti pada beberapa fungsi berikut:  

1. Fungsi sebagai alat penyimpan nilai, volatilitas harga yang tinggi. Bitcoin yang 

tinggi membuatnya berfungsi sebagai penyimpan nilai yang andal. Meskipun 

ada pandangan ahli George Soros yang  menyatakan bahwa bitcoin bukanlah 

sebuah mata uang karena adanya unsur spekulasi disana karena pergerakan nilai 

 
28Indra Darmawan, “Pengantar Uang dan Perbankan” (Jakarta: Rineka Cipta. 1992), h. 5-6. 

29Muhammad Masruron dan Munawir Al Azhari, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi 

Bitcoin Dalam Perspektif Ulama Fiqh Klasik Dan Kontemporer”, h. 61.  
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cryptocurrency serta bitcoin itu sangat tidak stabil, bisa naik turun sangat 

cepat.30  

2. Fungsi sebagai alat pertukaran. Walaupun bitcoin dapat diterima sebagai alat 

pertukaran namun dengan volume transkasi yang belum besar saat ini dan 

jaringan penerimaan yang terbatas signifikan membatasi untuk digunakan 

sebagai alat tukar.31 Tanpa status legal yang sah, bitcoin diterima hanya jika 

pihak-pihak yang akan bertransaksi setuju untuk menggunakannya.  

3. Fungsi satuan hitung. Bitcoin digunakan sebagai satuan hitung. Mekanisme nya 

adalah dengan menilai barang dan jasa berdasarkan kurs.32 Misalnya, penjual 

pembayaran bitcoin menerima akan memberikan harga dalam mata uang fiat, 

dengan harga dalam bitcoin berdasarkan nilai tukar pada waktu tertentu.  

 Dari penjelasan di atas, bitcoin dapat diterima dan memenuhi karakteristik 

sebagai uang, dalam perspektif karakteristik uang. 

 

C. Bitcoin Sebagai Mata Uang Virtual Dalam Kajian Yuridis Dan Syariat 

 Mata uang di Indonesia diatur oleh Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang 

Mata Uang. Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai suatu negara yang merdeka 

dan berdaulat memiliki mata uang sebagai salah satu simbol kedaulatan negara yang 

harus dihormati dan dibanggakan oleh seluruh warga Negara Indonesia. Mata uang 

 
30Muhammad Masruron dan Munawir Al Azhari, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi 

Bitcoin Dalam Perspektif Ulama Fiqh Klasik Dan Kontemporer”, h. 61. 

31Indra Darmawan, “Pengantar Uang dan Perbankan” (Jakarta: Rineka Cipta. 1992), h. 7. 

32Muhammad Masruron dan Munawir Al Azhari, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi 

Bitcoin Dalam Perspektif Ulama Fiqh Klasik Dan Kontemporer”, h. 63. 
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diperlukan sebagai alat pembayaran yang sah dalam kegiatan perekonomian nasional 

dan internasional guna mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 

 Alat pembayaran yang sah adalah bentuk uang yang harus diakui oleh 

pengadilan sebagai pembayaran yang memuaskan untuk setiap utang moneter. Setiap 

yurisdiksi menentukan apa yang merupakan alat pembayaran yang sah. Dalam kajian 

syariat Islam, mata uang secara tersurat disebutkan Allah swt dalam QS. Al-Nisa/4:5  

tentang aturan uang sebagai berikut: 

ْ جَعَلَ  ُ لَكُمْ قِّيمًا وَارْزقُوُهُمْ فِّيهَا وَاكْسَوْهُمْ وَقُـوْلوُْا لََمُْ قَـوْلًا مَّعْرُوْفاًوَلَا تُـؤْتوُا السُّفَهَاءَ أمَْوَالَكُمُ الَّتِِّ   اللََّّ
Terjemahnya:  

Dan Janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna 

akalnya harta (mereka yang ada dalam kekuasaan)-mu yang Allah jadikan 

sebagai pokok kehidupanmu. Berilah mereka belanja dan pakaian dari (hasil 

harta) itu dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.33  

 Kata yang digunakan untuk menggambarkan kekayaan dalam ayat ini adalah 

Qiyam atau Qiwam yang berarti nilai. Di samping itu Quris Syihab mengartikan bahwa 

yang dimaksud dengan qiyaman disini oleh Allah swt adalah menjadikan harta sebagai 

salah satu pokok kehidupan.34 Ini mengacu pada sesuatu yang dibuat untuk 

memelihara, mendukung, dan menopang orang lain. Dan hal tersebut adalah nilai mata 

uang atau harta yang dimiliki. Hal ini saling berkaitan karena apabila harta dan nilainya 

berkurang dalam satu masyarakat, maka kebutuhan hidup mereka pasti serba 

kekurangan. Jika nilai anggaran belanja dan pendapatan satu negara rendah, pastilah 

pendapatan perkapitanya pun rendah, demikian pula sebaliknya.35 Itulah sebabnya ayat 

ini menyatakan “harta kamu” lebih berfokus pada nilai yaitu qiyam atau qawam.  

 
33Kementerian Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h.  

34M. Quraish Shihab,Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an, h.348.  

35M. Quraish Shihab,Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an, h.348. 
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 Kata ini ini juga mencerminkan esensi uang yang sebenarnya; uang adalah 

sarana ampuh yang telah Allah swt ciptakan untuk memelihara dan memelihara seluruh 

sistem duniawi. Ini adalah sarana untuk mencapai tujuan; bukan tujuan itu sendiri. 

Tujuan akhir dari uang adalah untuk menopang urusan duniawi seseorang untuk 

memfasilitasi fokus pada akhirat.36  

 Sumber-sumber utama Islam tidak mendefinisikan karakteristik atau kondisi 

detail apapun terkait uang. Al-Qur'an dan al-Sunnah hanya mengacu pada uang yang 

beredar saat itu “dinar” (emas) dan “dirham” (perak). Dua kata ini disebutkan dalam 

al-Qur’an pada QS al-Imran/3:75 dan QS Yusuf/12: 20 sebagai berikut:  

نـْهُمْ   اِّليَْكَ  وَمِّنْ اهَْلِّ الْكِّتٰبِّ مَنْ اِّنْ تََْمَنْهُ بِّقِّنْطاَرٍ يّـُؤَد ِّه     دُمْتَ   مَا  اِّلاَّ   اِّليَْكَ   يُـؤَد ِّه  لاَّ   بِّدِّيْـنَارٍ   تََْمَنْهُ   اِّنْ   مَّنْ   وَمِّ
مًا عَلَيْهِّ  مُْ  ذٰلِّكَ   ۗقاَۤىِٕ نََّّ نَا ليَْسَ  قاَلوُْا بِِّ َ  فِِّ  عَلَيـْ  عْلَمُوْنَ ي ـَ وَهُمْ  الْكَذِّبَ  اللَّٰ ِّ  عَلَى وَيَـقُوْلُوْنَ  سَبِّيْلٌ    الْامُ ِّين 

Terjemahnya:  

Di antara Ahlulkitab ada orang yang jika engkau percayakan kepadanya harta 

yang banyak, niscaya dia mengembalikannya kepadamu. Akan tetapi, ada 

(pula) di antara mereka orang yang jika engkau percayakan kepadanya satu 

dinar, dia tidak mengembalikannya kepadamu, kecuali jika engkau selalu 

menagihnya. Yang demikian itu disebabkan mereka berkata, “Tidak ada dosa 

bagi kami terhadap orang-orang ummi. Mereka mengatakan hal yang dusta 

terhadap Allah swt, padahal mereka mengetahui.37 

 

هِدِيْنَ  ََࣖوَشَرَوْهُ بثِمََنٍٍۢ بَخْسٍ درََاهِمَ مَعْدوُْدةٍَ ۚوَكَانوُْا فيِْهِ مِنَ الزّٰ

Terjemahnya:  

Di antara Ahlulkitab ada orang yang jika engkau percayakan kepadanya harta 

yang banyak Mereka menjualnya (Yusuf) dengan harga murah, (yaitu) 

beberapa dirham saja sebab mereka tidak tertarik kepadanya.38 

 
36M. Quraish Shihab,Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an, h.349. 

37Kementerian Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h.  

38Kementerian Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h.  
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 Dua ayat al-Qur'an tersebut menunjukkan bahwa bangsa-bangsa sebelumnya 

juga menggunakan dinar (emas) dan dirham (perak).39 Sehingga berdasarkan 

kesimpulan itu, mata uang secara umum adalah sesuatu yang dapat dapat diterima oleh 

khalayak umum sebagai alat pembayaran yang sah di suatu wilayah tertentu dan 

sebagai alat pembayaran hutang atau sebagai alat untuk melakukan pembelian barang 

dan jasa.  

 Bitcoin sendiri merupakan bagian dari pada uang yang hanya dapat diakses di 

dalam internet dan eletronik. Selain mata uang bitcoin lainya, setiap negara juga 

memiliki uang elektronik. Uang eletronik secara global didefinisikan sebagai alat 

pembayaran dalam bentuk uang elektronik dimana nilai uangnya disimpan dalam 

media elektronik tertentu (Bank Indonesia). Bitcoin sendiri termasuk dalam bagian 

uang eletronik. Meskipun bukan mata uang sebuah negara melainkan mata uang dunia 

yang hanya diproduksi secara terbatas, yaitu berkisar 21 juta koin. Sehingga nilai tukar 

dari bitcoin ini sangat tinggi dan mampu mengalahkan harga tukar emas.40 

 Imam al-Ghazali menyatakan: “Jika sekeping koin mengandung sejumlah perak 

tertentu, tetapi dicampur dengan tembaga dan itu merupakan koin resmi dalam negara 

tersebut, maka hal ini dapat diterima, baik muatan peraknya diketahui ataupun tidak. 

Namun, jika koin itu tidak resmi, koin itu dapat diterima hanya jika muatan peraknya 

diketahui.”41 

 
39Afrizal, Marliyah “Analisis Terhadap Cryptocurrency (Perspektif Mata Uang, Hukum, 

Ekonomi Dan Syariah)”, h. 21. 

40Mulvi Aulia, “Uang Elektronik, Uang Digital (Cryptocurrency) Dan Fatwa DSN-MUI 

No.116 Tentang Uang Elektronik”, h.21. 

41Abdullah Boedi, “Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam”, Bandung: CV Pustaka Setia. 2011. 

h. 306 
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 Berdasarkan pernyataan di atas, intervensi sebuah negara sangat dibutuhkan 

dalam mencetak uang sebagai pengatur laju keuangan dan peredarannya. Menurut al-

Maqrizi, pencetakan mata uang harus disertai dengan perhatian yang lebih besar dari 

pemerintah untuk menggunakan mata uang tersebut dalam bisnis selanjutnya. 

Pengabaian terhadap hal ini, menyebabkan terjadinya peningkatan yang tidak 

seimbang dalam pencetakan uang dengan aktivitas produksi yang dapat menurunkan 

nilai sebuah uang.42 

 Wahbah al-Zuhaili menegaskan hal ini yang pendapatnya sesuai dengan 

pendapat Imam Hanifah, bahwa mata uang yang tidak berlaku itu tidak bisa dijadikan 

alat tukar serta otomatis transaksi yang dilakukan batal. Berbeda halnya dengan alat 

tukar tidak mengalami kebekuan, tetapi hanya mengalami resesi (penurunan) atau 

kenaikan nilai.43 Karena penurunan atau kenaikan nilai mata uang tidak membuat 

keabsahan status harga menjadi batal. Maka dari sisi ini, bitcoin tidak sah digunakan 

di Indonesia sebagai mata uang karena mata uang harus diresmikan dan diberlakukan 

oleh pemerintah.  

 Dari pernyataannya tersebut, point mendasar yang ditangkap adalah bahwa 

syariat sangat menekankan legalitas sebuah mata uang. Negara dianggap sebagai 

lembaga yang penting, tidak hanya bagi berjalannya aktivitas ekonomi dari suatu 

masyarakat dengan baik, tetapi juga untuk memenuhi kewajiban sosial sebagaimana 

yang diatur oleh wahyu.44 Oleh karena itu, mata uang harus diketahui oleh semua 

penggunanya dan menjadi tindakan resmi negara. Dalam fatwa DSN-MUI No.116 

 
42Abdullah Boedi, “Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam”, h. 308. 

43Wahbah Al-Zuhaili, Mausuah Fiqh al-Islami waqadaya al-mua’sharah, Juz. 5, h. 80.   

44Mulvi Aulia, “Uang Elektronik, Uang Digital (Cryptocurrency) Dan Fatwa Dsn-Mui No.116 

Tentang Uang Elektronik”, h.20. 
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Tahun 2017 tentang uang elektronik syariah disebutkan bahwa uang elektronik adalah 

alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: 

1. Diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit; 

2. Jumlah nominal uang disimpan secara elektronik dalam suatu media yang 

teregistrasi; 

3. Jumlah nominal uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan 

simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur 

mengenai perbankan; 

4. Digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan 

penerbit uang elektronik tersebut.45 

 Sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 16/11/DKSP Perihal 

Penyelenggaraan Uang Elektronik) bahwa Uang Elektronik dibedakan menjadi 2 (dua) 

jenis yaitu:  

1. Uang elektronik yang mana identitas Pemegangnya terdaftar dan tercatat pada 

Penerbit (registered);  

2. Uang elektronik yang data identitas Pemegangnya tidak terdaftar dan tidak 

tercatat pada Penerbit (unregistered).46  

 Maka dapat digambarkan lebih jelas perbedaan antara bitcoin dan uang 

eletronik pada umumnya: sebagai berikut: 

 

 

 

 
45Fatwa Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia.  

46Mulvi Aulia, “Uang Elektronik, Uang Digital (Cryptocurrency) Dan Fatwa DSN-MUI 

No.116 Tentang Uang Elektronik”, h.18. 
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Tabel 1. Perbedaan Aspek Normatif Uang Elektronik dengan Bitcoin 

 

Tabel 2. Perbedaan Aspek Fungsi Uang Elektronik dengan Bitcoin 

Aspek Fungsi Uang Elektronik Cryptocurrency 

 

Sebagai satuan nilai 

Ya, mengikuti nilai currency

 suatu negara 
Ya 

Sebagai alat 

pembayaran 
Ya Ya 

Sebagai media penyimpan 

nilai 

Tidak, nilainya mengikuti 

currency suatu negara. 

Bergantung kepada minne atau 

kryptoriannya, apakah ingin     

menukarkannya pada sektor riil 

sebagai aset pribadi atau dari 

transaksi jual beli mata uang.  

Sebagai komoditas Tidak 

Iya, jika masuk ke bursa uang 

yang diperjualbelikan lalu 

memperoleh keuntungan. 

Aspek Normatif (Peraturan Bank 

Indonesia No. 20/6/2018 tentang Uang 

Elektronik) 

 

Uang Elektronik 

 

Cryptocurrency 

Dibawah Otoritas Keuangan Sentral Ya Tidak 

Kehalalan dari DSN-MUI Ya Belum 

Diterima masyarakat dalam bertransaksi 

online 

Ya Belum seluruhnya 

Derivasi dari uang kartal Ya Tidak 
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Sebagai alat 

pembayaran tunda 
Tidak Rata-rata iya 

Sebagai pengganti 

mata uang 
Tidak Ya 

 Dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwa uang elektronik adalah alat bayar 

yang merupakan turunan dari uang kartal/Rupiah dalam bentuk kertas dan logam hanya 

saja nominalnya tersimpan dalam media elektronik, bukan diterbitkan oleh Bank 

Indonesia dan secara legitimasi berbeda dengan uang digital seperti bitcoin. Ada 

beberapa pihak yang terlibat dalam sistem pembayaran elektronik ini, mengingat 

nilainya yang mewakili uang kartal tersimpan dalam media elektronik seperti server  

dan chip.  

 Uang eletronik sendiri memiliki keargumentasian yang bersumber dari nas al-

Qur’an dan hadis, diantaranya:  

1. QS al-Kahfi ayat 19 yang berbunyi:  

نْهُ وَلْيـَتـَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِّرَنَّ فاَبْـعَثُـوْٓا اَحَدكَُمْ بِّوَرِّقِّكُمْ هٰذِّه اِّلَى الْمَدِّيْـنَةِّ فَـلْيـَنْظرُْ ايَّـُهَآ ازَكْٰى طعََامًا فَـلْيَأْتِّكُمْ بِّرِّزْ  قٍ م ِّ
 بِّكُمْ اَحَدًا 

Terjemahnya:  

Maka, utuslah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa 

uang perakmu Ini. Hendaklah dia melihat manakah makanan yang lebih baik, 

lalu membawa sebagian makanan itu untukmu. Hendaklah pula dia berlaku 

lemah lembut dan jangan sekali-kali memberitahukan keadaanmu kepada siapa 

pun.47 

 
47Kementerian Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 82. 
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 Dalam tafsir Markaz Ta'dzimul Quran, disebutkan bahwa yang dimaksud 

dengan adalah perak yang telah dibentuk. Begitupula dalam Tafsir al-Wajiz dimaknai 

dari kepingan-kepingan Dirham yang mereka (ashhabul kahfi) bawa sebelum ke gua.48 

2. Pendapat Ulama 

a. Pendapat Ibnu Taimiyah bahwa dinar dan dirham tidak memiliki batasan secara 

alami maupun secara syari, tapi rujukanya adalah pada kebiasaan dan kesepakatan. 

Hal itu karena pada dasarnya tujuan orang (dalam penggunaan dinar dan dirham) 

tidak berhubungan dengan substansinya, tetapi tujuanya adalah agar dinar dan 

dirham menjadi standar bagi objek transaksi yang mereka lakukan. Fisik dinar dan 

dirham tidaklah dimaksudkan (bukan tujuan, tetapi hanya sebagai sarana untuk 

melakukan transaksi denganya. 49 Oleh karena itu, dinar dan dirham hanya berfungsi 

sebagai tsaman (harga, standar nilai).  

  Dari paparan ini penulis simpulkan bahwasannya uang elektronik dalam 

persepsi Bank Indonesia dan Fatwa DSN-MUI sangatlah berbeda dengan bitcoin yang 

bukan merupakan uang elektronik derivasi dari uang kartal, meskipun hanya dapat 

ditemui di dalam eletronik atau dunia virtual. Di samping itu, nilainya tidak mengikuti 

mata uang suatu negara yang memiliki instrumen Bank Sentral atau otoritas keuangan 

sentral. Sedangkan uang elektronik tersimpan dalam media elektronik baik berupa 

server, chip ataupun nomor handphone dengan komputasi yang terpusat.  

 Selain itu, bitcoin juga berbeda dengan uang digital di mana uang tersebut 

hanya ada di dunia maya (internet) yang komputasinya terdesentralisasi. Bitcoin hadir 

 
48Nukhbah al-Ulama, Tafsir al-Madinah al-Munawwarah, II, (2010), Riyadh: Dar as-Sum’ai. 

h, 236.  

49Mulvi Aulia, “Uang Elektronik, Uang Digital (Cryptocurrency) Dan Fatwa DSN-MUI 

No.116 Tentang Uang Elektronik”, h.21. 
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sebagai emas atau perak di dunia nyata untuk menggantikan sistem pembayaran yang 

tercatat dalam buku besar pada lembaga sentral (terdesentralisasi). Adapun fungsi-

fungsi bitcoin dapat mewakili fungsi mata uang saat ini, tergantung kepada penambang 

digital ataupun kryptorian.   

 Maka berlandaskan pada penelitian ini untuk menegaskan kembali perbedaan 

dan tak adanya korelasi pada fatwa DSN-MUI tentang uang elektronik untuk 

menghukumi bitcoin karena dua hal tersebut berbeda. Adapun maksud fatwa DSN-

MUI tentang uang elektronik di mana "jumlah nominal uang tersimpan dalam suatu 

media yang teregistrasi",50 yaitu media yang yang digunakan oleh penerbit uang 

elektronik, pengguna uang elektronik dan pihak ketiga sebagai penyelenggara sistem 

pembayaran ini, adalah media yang terdaftar dan mendapatkan izin dari bank sentral 

yaitu Bank Indonesia. 

 Pihak Bank Indonesia sendiri memiliki peran dan pengaruh dalam lagalitas 

bitcoin ini. Dibolehkannya (halal) bitcoin menurut kesepakatan ulama, dapat 

berpengaruh pada kemajuan ekonomi seiring dengan perkembangan teknologi. 

Meskipun di saat yang sama, pasti membawa efek lain kepada uang rupiah di 

Indonesia. Penggunaan uang digital (fiat rupiah) dapat direfleksikan kali ini untuk mata 

uang kripto dan pemenuhan kriteria sebagai mata uang dan/atau alat pembayaran yang 

sah. Berdasarkan pertimbangan ini, secara umum para ulama dan pakar syariah 

memiliki dua pendapat berbeda. Pertama, beberapa ulama berpendapat bahwa adalah 

haram, artinya dilarang oleh syariah. Kelompok lain berpandangan bahwa bitcoin pada 

 
50Fatwa Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia. 



82 

 

 

prinsipnya halal, artinya diizinkan.51 Adapun legalitas bitcoin dalam pandangan 

beberapa lembaga fatwa sebagai berikut:52 

1. Menurut MUI Bitcoin sebagai aset untuk investasi cenderung termasuk garar 

yang dapat merugikan orang lain. Nilai bitcoin yang jauh melampaui mata uang 

konvensional, membuat masyarakat tertarik untuk berinvestasi. Bitcoin tidak 

ada aset pendukung, harga tidak terkontrol, serta tidak ada jaminan secara 

resmi.53 Sehingga haram untuk di investasikan. Akan tetapi, bitcoin yang terus 

berkembang sehingga memiliki aset pendukung (underlying asset), dapat 

disimpan sebagai sebuah komuditas harta.  

2. Menurut NU Bitcoin diklasifikasikan sebagai “aset virtual”. Oleh karena itu 

dapat digunakan sebagai alat dagang dan dapat digunakan sebagai investasi. 

Sehingga tetap dan wajib dizakati.54 Namun karena bitcoin saat ini tidak diatur 

oleh pemerintah, maka statusnya sebagai alat perdagangan tergolong beresiko 

tinggi dalam hal keamanan. Oleh karena itu bagi yang ikut serta dan mau 

menggunakan bitcoin diperlukan kehati-hatian. Minimnya pengawasan 

pemerintah tidak menghalangi legalitas bersamanya, karena tidak ada dokumen 

yang dilarang oleh syariat. Jika ada tanda-tanda di masa depan bahwa 

pemerintah melarang kepemilikan bitcoin tersebut karena kejahatan atau 

adanya mafia besar, maka wajib mematuhi perintah pemerintah. Hal ini 

 
51Teddy  Kusuma, “Cryptocurrency Dalam Perdagangan Berjangka Komoditi Di Indonesia 

Perspektif Hukum Islam”, Tsaqafah: Jurnal Peradaban Islam, 9, No. 1. Mei (2020), h. 118. 

52Muhammad Basywar, Fikri Haekal Amdar, “Fatwa-Fatwa Transaksi Digital Studi 

Komparatif Fatwa Nu Dan”, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 22, No. I (2022), h. 126. 

53https://www.idxchannel.com/economics/menilik-bitcoin-haram-atau-halal-ini-11-catatan-

mui (Diakses pada 2 Januari 2023). 

54https://islam.nu.or.id/post/read/86225/hukum-transaksi-dengan-bitcoin, (Diakses pada 2 

Januari 2023). 

https://www.idxchannel.com/economics/menilik-bitcoin-haram-atau-halal-ini-11-catatan-mui
https://www.idxchannel.com/economics/menilik-bitcoin-haram-atau-halal-ini-11-catatan-mui
https://islam.nu.or.id/post/read/86225/hukum-transaksi-dengan-bitcoin


83 

 

 

dilandaskan pada sebuah nas ulama yang dituliskan:  

واختلف المتأخرون فِ الورقة المعروفة بِلنوط فعند الشيخ سالَ بن سميْ والحبيب عبد الله بن سميط أنَّا من  
قبيل الديون نظرا إلى ما تضمنته الورقة المذكورة من النقود المتعامل بِا وعند الشيخ محمد الأنبابي والحبيب 

كالفلوس المضروبة والتعامل بِا عند الكل وتجب زكاة ما تضمنته الأوراق من عبد الله بن أبي بكر أنَّا  
 النقود عند الأولين زكاة عين وتجب صحيح زكاة التجارة عند الآخرين في أعيانَّا إذا قصد بِا التجارة 

Maksudnya:  

“Ulama kontemporer berbeda pendapat dalam hukum uang elektronik. Menurut 

Syekh Salim Samiir dan Habib Abdullah bin Smith, uang elektronik adalah 

serupa dengan duyun (hutang-piutang), dengan mencermati isi kandungannya 

berupa nuqud, bisa digunakan untuk muamalah. Menurut Syekh Muhammad 

Al-Unbaby dan Habib Abdullah bin Abu bakar hal tersebut harus serupa dengan 

fulus yang dicetak sehingga hukum bermuamalah dengannya adalah sah secara 

total. (Dengan demikian) wajib membayar zakat dengan harta yang tersimpan 

di dalam kartu tersebut menurut ulama-ulama yang disebut pertama-dengan 

zakat 'ain, dan wajib membayar zakat tijarah-menurut ulama kedua.55 

 Berdasarkan analisis teks di atas dipahami bahwa saat ini bitcoin masih belum 

mendapatkan regulasi dari pemerintah sehingga kondisinya sebagai alat transaksi 

masuk kategori rawan dengan risiko tinggi dari segi keamanannya, maka diperlukan 

kearifan bagi orang yang berkecimpung dan bermuamalah dengannya. Ketiadaan 

regulasi dari pemerintah tidak menghalangi sahnya bermuamalah dengannya selagi 

tidak ada catatan yang dilarang oleh syariat. Apabila di kemudian hari ada indikasi 

bahwa bermuamalah dengan harta virtual semacam ini ditetapkan sebagai yang 

dilarang oleh imam (pemerintah) karena pertimbangan faktor adanya kejahatan atau 

mafsadah yang besar, maka kita wajib mematuhi perintah dari pemerintah. 

3. Menurut Muhammadiyah adalah hukum mata uang kripto seperti bitcoin 

tergantung pada penggunaannya apakah digunakan untuk kebaikan atau 

kejahatan. Kripto itu bebas nilai. Kalau digunakan untuk melahirkan produk 

 
55https://islam.nu.or.id/post/read/86225/hukum-transaksi-dengan-bitcoin, (Diakses pada 2 

Januari 2023). 

https://islam.nu.or.id/post/read/86225/hukum-transaksi-dengan-bitcoin
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yang buruk, maka produknya haram. Kalau digunakan untuk menghasilkan 

yang baik maka produknya bisa tetap halal. Akan tetapi, lebih baik menghindari 

penggunaan mata uang kripto karena belum diakui oleh negara sebagai alat 

tukar, ataupun benda niaga. Belum lagi, angka turun-naiknya harga mata uang 

kripto yang dapat berubah secara tajam dalam waktu singkat.56 

 Di samping pendapat tiga majelis fatwa tersebut, terdapat juga pendapat dari 

majelis fatwa lain terkait isu internasional ini.57 Terdapat perbedaan dalam memandang 

unsur-unsur illegal dalam bitcoin, diantaranya:  

1. Mufti Besar Mesir Syekh Syauqi Allam, 2018. menyatakan bahwa bitcoin dan 

cryptocurrency adalah haram. Alasan-alasan utamanya adalah bitcoin mudah 

digunakan untuk kegiatan ilegal; Bitcoin tidak berwujud dan memungkinkan 

untuk pencucian uang dan penipuan. 

2. Otoritas keagamaan pemerintah Turki juga menyatakan bahwa bitcoin dilarang, 

karena terbuka untuk spekulasi (gharar dan maysir) berlebihan.  

3. Pusat Fatwa Palestina (Fatwa Center of Palestine) mengeluarkan fatwa haram 

terkait bitcoin dan cryptocurrency dengan alasan penerbit bitcoin tidak 

diketahui dan termasuk perjudian.  

4. Cendikiawan Muslim yang berbasis di Inggris Syekhkh Haitam, Ulama Saudi 

Arabia Syekh Assim al-Hakeem dan Abdullah bin Muhammad bin Abdul 

Wahab Al'Aqil, seorang doktor Fakultas Syari'ah di Universitas Islam Madinah, 

Arab Saudi menyatakan pelarangan bitcoin karena mengandung unsur riba 

 
56https://www.cnbcindonesia.com/tech/20210421122025-37-239548/heboh-soal-bitcoin-mui-

sampai-al-azhar-sudah-bilang-haram, (Diakses pada 2 Januari 2023). 

57Teddy  Kusuma, “Cryptocurrency Dalam Perdagangan Berjangka Komoditi Di Indonesia 

Perspektif Hukum Islam”, Tsaqafah: Jurnal Peradaban Islam, 9, No. 1. Mei (2020), h. 118.  

https://www.cnbcindonesia.com/tech/20210421122025-37-239548/heboh-soal-bitcoin-mui-sampai-al-azhar-sudah-bilang-haram
https://www.cnbcindonesia.com/tech/20210421122025-37-239548/heboh-soal-bitcoin-mui-sampai-al-azhar-sudah-bilang-haram
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yang besar dan terbuka untuk pencucian uang.58 

 Bersebrangan dengan pendapat di atas, pakar-pakar dan sebagian ulama lain 

berpandangan bahwa pada prinsipnya bitcoin dibolehkan.  

1. Pandangan ini dapat dianalisis dengan kriteria dan definisi uang serta kaidah 

fikih yang masyhur yakni: “al-Ashlu fi al-Mu'amalat al-Ibaghah Illa an 

Yadulla al-Dalil 'ala Tahrimiha.” Kaidah ini berarti bahwa aturan asalnya 

diperbolehkan dalam transaksi apapun. Dengan kata lain, semuanya diizinkan 

kecuali ditemukan dalil yang itu jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip 

syariah.  

2. Beberapa perkataan masyhur dalam etika ekonomi Islam dari Ibnu Taimiyah: 

“al-Ashlu fi al-'Ugud Ridha al-'Aqidain” yang bermakna bahwa dasar dari akad 

adalah keridhaan kedua belah pihak. 

3. Ibnul Qayyim berkata bahwa “Sesungguhnya fatwa bisa berubah mengikuti 

perubahan zaman, tempat, adat istiadat dan kondisi. Dan semua itu berasal dari 

Allah.” 

4. Muhammad Mushthafa al-Zuhaily mengutarakan bahwa “Terkadang sejumlah 

hukum syariat berlandaskan kepada kebiasaan manusia dan adat istiadatnya. 

Maka apabila telah berubah adat tersebut dari adat pada zaman sebelumnya, 

berubah pula teknis dan hukumnya, sedangkan hukum-hukum syariat yang 

asalnya bukan berdasarkan adat dan kebiasaan manusia tidak berubah.”59 

 
58Idrus, “Halal Haram Cryptocurrency”,  Al-Tasyree, Jurnal Bisnis,Keuangan dan Ekonomi 

Syariah, I, (2021), no. 2, h. 117. 

59Idrus, “Halal Haram Cryptocurrency”,  h. 113-123 
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 Berdasar pada dalil di atas, segala mata uang digital/virtual ataupun kripto yang 

telah memenuhi persyaratannya, dapat diterima sebagai uang. Hal ini juga dibuktikan 

dengan sikap beberapa lembaga fatwa dalam melegalkannya, diantara lain:  

1. Pusat Fatwa Seminar Islam Afrika Selatan, Dar al- 'Ulum Zakariy bahwa 

bitcoin memberikan sikap bahwa bitcoin memenuhi persyaratan sebagai uang, 

oleh sebab itu bitcoin diperbolehkan untuk berdagang. Namun, mereka 

mencatat bahwa untuk dikualifikasikan sebagai mata uang, harus disetujui oleh 

otoritas pemerintah terkait.60 

5. Transaksi bitcoin juga telah dibuka di beberapa Negara Muslim. Negara 

pertama di Timur Tengah yang membuka adalah Uni Emirat Arab (UEA) 

dengan Bit Oasis: mata uang kripto baru, yang dikonversi dengan emas.61  

6. The Shariah Review Bureau (SRB), sebuah firma penasihat Islam yang 

dilisensikan oleh bank sentral Bahrain, memberikan sertifikasi untuk Stellar: 

sebuah penyedia platform blockchain asal California, AS. Sertifikasi halal ini 

tidak hanya untuk sistem blockchain dari Stellar, akan tetapi bagi mata uang 

kripto. 

7. Otoritas Ulama Islam di Amanie Advisors yang berbasis di Kuala Lumpur, 

Malaysia telah mendapat persetujuan dan melegalkan HelloGold serta 

meluncurkan GOLDX sebagai cryptocurrency. 

 Adapun pemerintah Indonesia telah meresmikan penggunaan mata uang kripto 

sebagai komoditas dalam “Perdagangan Berjangka”. Namun hingga saat ini belum 

 
60  https://kumparan.com/kumparantech/hasil-studi-ini-sebut-bitcoin-halal-sesuaisyariah-islam, 

diakses 25 Juni 2021. 

61https://www.aljazeera.com/news/2018/04/islam-cryptocurrency-

halalhalal180408145004684.html, diakses 25 Juni 2021. 
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mengeluarkan peraturan/ketentuan resmi tentang pelarangan ataupun sanksi kepada 

masyarakat yang masih melakukan transaksi menggunakan bitcoin. Sehingga 

berdasarkan pemaparan tersebut, dapat menyimpulkan bahwa sebagian ulama dan 

otoritas negara sepakat akan tidak memperbolehkannya (haram) bitcoin dalam 

fungsinya sebagai alat pengganti uang sah. Mereka memiliki pandangan yang sama 

bahwa bitcoin terlalu banyak spekulasi, tidak berwujud, tidak adanya regulasi 

pemerintah yang resmi dan dapat dengan mudah digunakan untuk kegiatan ilegal.62 

 Adapun alasan negara-negara yang membolehkan dan otoritas Islam yang 

menghalalkan uang kripto, peneliti dapat menyimpulkan bahwa mata uang bitcoin yang 

dibolehkan ialah mata uang yang diterbitkan atau disahkan oleh negara masing- 

masing.63 Dikarenakan adanya perlindungan penetapan harga dan ketentuan yang 

berpatokan pada nilai intrinsik dari emas atau dari mata uang negara tersebut. 

 Sehingga berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpukan bahwa ada 

kesamaan dan perincian yang lebih dari ulama kontemporer dibandingkan ulama 

klasik. Hal tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut:  

 

No Bitcoin Ulama Pendapat 

1 

Bitcoin 

dari sisi 

fungsi 

Ulama Klasik 

Pada dasarnya sama dengan pada umumnya, 

yaitu berfungsi sebagai sarana untuk 

mendapatkan barang dan tujuan tertentu. 

 
62Mulvi Aulia, “Uang Elektronik, Uang Digital (Cryptocurrency) Dan Fatwa DSN-MUI 

No.116 Tentang Uang Elektronik”, h.26. 

63Idrus, “Halal Haram Cryptocurrency”,  h. 119. 
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Ulama 

Kontemporer 

Sama dengan ulama klasik, tetapi ulama 

kontemporer telah mendefinisikan sendiri 

apa itu uang, sedangkan ulama klasik tidak. 

2 

Bitcoin 

dari segi 

legalitas 

Ulama Klasik 
Mata uang harus diresmikan dan dicetak 

oleh pemerintah 

Ulama 

Kontemporer 

Lebih spesifik lagi, mata uang yang tidak 

berlaku maka akad jual beli yang dilakukan 

batal dan barang yang telag 

diserahterimakan harus dikembalikan 

3 

Bitcoin 

dari sisi 

komuditas 

Ulama Klasik 
Diakui sebagai sebuah barang ataupun benda 

komuditas. 

Ulama 

Kontemporer 

Sama seperti ulama klasik dan lebih spesifik 

karena memangdang ada resiko yang besar 

dan gharar dalam bitcoin. 

Berdasarkan hal tersebut, bitcoin secara kajian teologi normatif syar’i memang 

secara jelas terdapat perbedaan dalam menghukumi bitcoin tersebut. Perbedaan 

tersebut bukan hanya berbatas pada perbedaan ulama klasik dan kontemporer, 

personalitas, Lembaga fatwa bahkan sampai pada perbedaan kebijakan setiap negara. 

Sedangkan secara kajian undang-undang, beberapa negara sudah melegalkan hal 

tersebut dengan menerbitkan bitcoinnya sendiri. Adapun berdasar kajian yuridis 

Indonesia bahwa bitcoin tidak boleh/ilegal digunakan sebagai alat transaksi dan 

dipasarkan di Indonesia, sebagaimana tertuang dalamَbeberapa aturan: 

1. UU No. 7 tahun 2011 mengenai mata uang;64 

2. Peraturan Bank Indonesia Nomor.19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan 

Teknologi Finansial; 

 
64Undang-Undang Republik Indonesia.  
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3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggaraan 

Transaksi Pembayaran; 

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Bank 

Indonesia; 

5. UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;  

6. Siaran pers Kementrian Keuangan Republik Indonesia Nomor 3/KLI/2018. 

Maka di Indonesia bitcoin hanya mampu diposisikan sebagai sebuah 

benda/komuditas. Dan tidak legal untuk dijadikan alat transaksi, apalagi untuk menjadi 

mata uang resmi yang diakui oleh negara. Hal tersebut karena bitcoin belum 

mendapatkan legalitas dari pemerintah terkait.  

Adapun terkait eksistensinya sebagai sebuah barang dan komuditas. Hal ini 

dikuatkan oleh Undang-Undang Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komuditi 

No 5 Tahun 2019 dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang perdagangan 

berjangka komuditi. Bitcoin termasuk kedalam komuditi di bidang digital seperti yang 

tertuang dalam pasal 1 huruf F Peraturan BAPPEBTI No. 2 Tahun 2019 dan pasal 1 

angka 7 tentang penyelenggaraan Pasar Fisik Aset kripto di Indonesia yang berbunyi: 

“Aset Kripto (Crypto Asset) yang selanjutnya disebut Aset Kripto adalah Komoditi 

tidak berwujud yang berbentuk digital aset, menggunakan kriptografi, jaringan peer-

to-peer, dan buku besar yang terdistribusi, untuk mengatur penciptaan unit baru, 

memverifikasi transaksi, dan mengamankan transaksi tanpa campur tangan pihak 

lain.”65 

 
65Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik 

Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka. 
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Berdasarkan pasal no 7 ini, aset crypto atau bitcoin bukan sebagai mata uang 

tetapi sebagai aset atau harta yang memiliki nilai sehingga dapat disimpan dan 

diperjualbelikan seperti aset-aset lainnya yang dimiliki. Hukum jual belinya adalah 

halal selama cara memilikinya benar dan sesuai dengan syariat Islam dan bukan dengan 

cara mencuri ataupun menipu.66  

Sehingga atas landasan teori-teori dan analisis ini, penulis berkesimpulan 

bahwa bitcoin memang tidak memiliki izin legal sebagai mata uang di Indonesia. 

Namun, sebagai sebuah harta yang memiliki nilai tetap dinilai sebagai benda yang 

halal. Sehingga status dari pada bitcoin itu sendiri adalah halal. Hanya saja kondisi 

penggunaannya sebagai mata uang resmi dan alat transaksi yang sangat rentan dengan 

unsur-unsur mudarat sehingga dilarang oleh negara. Itu berarti keharamannya bukan 

lizatihi (bersumber dari dalam), akan tetapi keharaman bitcoin adalah haram ligairihi. 

 

D. Bitcoin dalam Prasyarat Mahar 

1. Syarat dan Ketentuan Mahar  

Terkait nominal, bentuk dan jenis mahar sendiri, kesepakatan calon mempelai 

wanita dan pria ini yang menjadi penting dalam menentukan besar kecil mahar dengan 

ketulusan dan kesanggupan kedua belah pihak. Asalkan terjadi kesepakatan, berapapun 

nilai mahar maka tetap sah. Eksistensi mahar menjadi sangat penting dalam sebuah 

pernikahan. Pernikahan tidak dianggap dijalankan secara tanpa eksistensinya yang jika 

berdasarkan hasil ijtihad dan klasifikasi ulama terhadap rukun pernikahan, Silang 

pendapat dalam pemosisian ulama terhadap mahar ini menunjukkan urgensitasnya 

 
66Idrus, “Halal Haram Cryptocurrency”,  Al-Tasyree, Jurnal Bisnis,Keuangan dan Ekonomi 

Syariah, I, (2021), no. 2, h. 113-123. 
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pada keabsahan sebuah akad nikah. Sehingga dalam menetapkan sebuah mahar 

pernikahan berlandaskan pada beberapa syarat, antara lain:  

a. Mahar harus diberikan di atas sebuah akad nikah dan pernikahan yang sah secara 

agama dan syariat.67 Prinsip ini dibangun atas dasar pendapat bahwa mahar adalah 

pemberian yang harus ditunaikan suami dimana posisinya adalah sebagai syarat sah 

sebuah pernikahan. Pemberian sebuah mahar di atas sebuah pernikahan yang 

terlaksana secara tidak sah dalam kacamata syariat seperti kehilangan salah satu 

rukunnya, maka tidak dianggap juga mahar yang dikeluarkan untuk itu. Karena 

mahar sendiri adalah pemberian yang wajib karena adanya akad nikah yang sah. 

Sehingga tidak mungkin kewajiban mahar itu ada di atas sebuah pernikahan yang 

sah. Hal ini berdasarkan bahwa pernikahan yang fasid (tidak sah) secara substansial 

sejatinya bukanlah sebuah pernikahan karena tidak mendapatkan legalitas dari 

hukum Islam dan syariat itu sendiri.   

b. Mahar disyaratkan adalah sesuatu yang memiliki harga berharga (maal al-

mutaqawwim).68 Syarat ini mahar tidak lebih diukur pada banyak sedikit harta yang 

diberikan, yang lebih utama harta memberikan mahar satu pasang sandal yang jelas 

nilai harga, lebih baik daripada seorang laki-laki berkemampuan memberikan 

sepuluh sapi dengan dasar prinsip terpaksa dan berlebih-lebihan, tetapi hal yang 

demikian tidak jelas nilai harganya. Hal ini didasari pada sebuah hadis yang 

diriwayatkan oleh Abu Zubair:  

 
67Wahbah Al-Zuhaili, Mausuah Fiqh al-Islami waqadaya al-mua’sharah, h. 255. 

68Abdurrahman Al-Jaziri, al-Fiqh ‘Ala al-Mazahib al-Arba’ah, Juz. IV (Beirut: Dar al- Kutub 

al-Ilmiyah, 1990), h. 96. 



92 

 

 

ُ عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ قاَلَ مَنْ أعَْطَى َّ صَلَّى اللََّّ فيِّ صَدَاقِّ امْرَأةٍَ مِّلْءَ كَفَّيْهِّ   عَنْ أَبيِّ الزُّبَيِّْْ عَنْ جَابِّرِّ بْنِّ عَبْدِّ اللََِّّّ أَنَّ النَّبيِّ
ل قاَلَ أبَوُ دَاوُد رَوَاهُ عَبْدُ الرَّحَْْنِّ بْنُ مَهْدِّي عَنْ صَالِّحِّ بْنِّ رُومَانَ عَنْ أَبيِّ الزُّبَيِّْْ  سَويها أو عمرًا فَـقَدْ اسْتَحَ 

 عَنْ جَابِّرٍ مَوْقُوفاً.
Terjemahnya:  

Dari Abu al-Zubair dari Jabir bin Abdullah bahwa Nabi bersabda: “Barangsiapa 

yang memberi mahar seorang wanita berupa gandum atau kurma sepenuh dua 

telapak tangannya, maka (pemberiannya) itu ia telah menghalalkannya 

(menjadi mahar bagi istrinya).” Abu Daud berkata; hadits tersebut diriwayatkan 

oleh Abdurrahman bin Mahdi dari Shalih bin Ruman dari Abu Az Zubair dari 

Jabir secara mauquf. 

Hadis di atas menggambarkan nilai suatu hal melalui lafaz gandum dan kurma 

yang merupakan sebuah makanan pokok yang dikonsumsi pada saat itu. Dan 

berdasarkan hadis mauquf yang diriwayatkan oleh Zubair dijadikanlah nilai ataupun 

harga baik deri segi fungsi dan kegunaan suatu hal menjadi syarat yang harus terpenuhi 

di dalam benda yang dijadikan mahar. 

c. Mahar diharuskan suatu hal yang bisa dimiliki, dipindah kepemilikikannya serta 

diperjualbelikan seperti sebuah benda seperti emas dan benda-benda yang 

sejenisnya. Hal ini mengakibatkan hal-hal seperti khamar, babi dan sejenisnya.69 

Berdasarkan dengan syarat ini, segala hal yang tidak diizinkan oleh syariah untuk 

dipindahkan kepemilikannya seperti hal-hal yang secara zatnya adalah haram 

seperti narkoba, narkotika dan segala hal yang mampu menghilangkan kesadaran. 

Ini disebabkan karena mahar merupakan sebuah pemberian yang tulus dari laki-laki, 

sedangkan sebuah pemberian haruslah dari benda yang baik untuk pihak lainnya.  

d. Mahar harus datang dari jenis barang suci dapat bermanfaat. Mahar secara jelas 

tidak sah diambil dari barang yang tidak suci.70 Misalnya mahar dari barang berupa 

 
69Wahbah Al-Zuhaili, Mausuah Fiqh al-Islami waqadaya al-mua’sharah, h. 254. 

70Abdurrahman Al-Jaziri, al-Fiqh ‘Ala al-Mazahib al-Arba’ah, h. 97. 
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darah, babi, minuman yang sudah jelas di dalam agama diharamkan yakni minuman 

khamar atau yang berunsur memabukan dan barangnya yang dapat menghilangkan 

kesadaran. Dalam ranah ini tidak ada toleransi untuk dijadikan sebagai mahar, 

dikarenakan barangnya tidak suci serta tidak bermanfaat dan tidak mendatangkan 

kemaslahatan yang benar bagi manusia. Akan tetapi dalam syariat selalu memiliki 

nilai-nilai yang dikecualikan. Hal ini tergambrakan dalam barang-barang yang 

dipandang dari kacamata syariat sebagai barang tidak suci tetapi dapat memberikan 

manfaat seperti kotoran yang dapat dijadikan pupuk, maka kedudukan mahar 

tersebut masih diperdebatkan dalam kalangan para ulama tentang boleh dan 

tidaknya menggunakan barang yang dimaksud tersebut.  

e. Mahar yang diberikan harus merupakan suatu hal yang diketahui nilai dan 

jenisnya.71 Hal ini didasarkan pada pandangan bahwa mahar dalam prosesnya 

merupakan sebuah hal atau pemberian yang wajib sebagai pertukaran dari hubungan 

intim atau sebagai pertukaran untuk al-bidh’un (keperawanan). Sebagaimana 

lazimnya sebuah pertukaran yang harus menukarkan dua hal yang sama-sama 

diketahui sepsifikasi dan kadar beserta nilainya. Sehingga mahar juga merupakan 

suatu hal yang harus hal yang diketahui nilai atau jenisnya. 

f. Mahar bukan sebuah barang yang didapatkan dari pencurian, perampokan, 

penjambretan dan pembegalan (ghasab).72 Dalam pernyataan ini secara terus terang 

menegaskan ketidakabsahan mahar yang didapatkan dari proses ghasab. Syarat ini 

lebih berfokus pada barang yang diambil dari orang lain tanpa izinnya melalui cara 

apapun, meskipun sama sekali tidak memiliki niat untuk memilikinya dan berniat 

 
71Wahbah Al-Zuhaili, Mausuah Fiqh al-Islami waqadaya al-mua’sharah, h. 254. 

72Abdurrahman Al-Jaziri, al-Fiqh ‘Ala al-Mazahib al-Arba’ah, h. 97. 
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untuk mengembalikannya seperti dengan cara meminjam (i’arah). 

g. Tidak diperbolehkan memilih mahar yang mengandung gharar atau 

ketidakjelasan.73 Meskipun menyebutkan jenis, kadar, takaran, ukuran dan 

klasifikasi rinci dari sebuah mahar akan tetapi pemilihan mahar juga tidak boleh 

bersumber dari hal-hal yang mengandung ketidakjelasan, seperti tidak mampu untuk 

diserahkan. Dan hal ini merupakan sebuah gharar yang akan berakibat pada sah dan 

tidaknya sebuah mahar. Dapat dicontohkan dalam pemilihan mahar dengan 

memberikan budak yang kabur dianggap tidak boleh karena ada ketidakejalasan 

mampu atau tidaknya diserahkan kepada pihak istri. 

h. Keberadaan benda yang dijadikan mahar tidak sah apabila tidak diketahui secara 

pasti.74 Misalnya mahar berupa burung langka yang masih terbang di alam liar dan 

tidak diketahui keberadaannya. Hal ini sama saja jika pemberiannya berupa hasil 

penipuan atau barang tersebut diperoleh melalui penggelapan seperti memberikan 

mahar organ tubuh manusia yang diperoleh dari barang dari hasil penipuan. Hal ini 

dilarang karena penipuan merupakan salah satu tindakan yang hasilnya tidak jelas.  

i. Sebuah mahar yang dipilih harus disetujui pihak istri. Sebagaimana mahar yang 

merupakan pemberian yang akan menjadi hak istri sepenuhnya setelah diberikan. 

Maka sebelum pernikahan, mahar ini harus disepakati bersama antara calon suami 

dan calon istri. Sehingga jika ada mahar yang tidak ingin diterima oleh pihak 

perempuan, maka meskipun benda itu telah diberikan akan tetapi kewajiban 

memberikan mahar ini belum jatuh dan masih dalam tanggung jawab pihak suami. 

 
73Wahbah Al-Zuhaili, Mausuah Fiqh al-Islami waqadaya al-mua’sharah, h. 255. 

74Abdurrahman Al-Jaziri, al-Fiqh ‘Ala al-Mazahib al-Arba’ah, h. 98. 
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Sehingga dengan menganalisis syarat dan ketentuan mahar pada beberapa point 

di atas. Dapat ditarik kesimpulan bahwa bitcoin sama segakali tidak kehilangan satu 

dari sekian banyak syarat sebuah mahar yang sah dalam pernikahan. Sehingga 

pemilihan bitcoin sebagai mahar secara kajian tekstual tetaplah sah dan sejalan dengan 

ketentuan syariat. 
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BAB IV  

IMPLEMENTASI FIKIH AL-MUWAZANAH  

PADA MAHAR BITCOIN 

A. Maslahat Mahar Bitcoin 

Maslahat adalah salah satu unsur penting dalam penetapan hukum syariat Islam 

yang bertujuan mewujudkan kebaikan yang bersifat umum dan menyeluruh sekaligus 

menghindarkan keburukan dari umat atau dengan kata lain menarik manfaat dan 

menolak mudarat. Ungkapan mashlahah yang lebih operasional atau dikenal oleh 

kebanyakan orang dengan sebutan “keadilan sosial”. Maslahat kemudian sering 

didefinisikan oleh ulama ushul fikih sebagai kebaikan yang tidak disyari'atkan oleh 

Tuhan untuk mewujudkan maslahah itu sendiri, serta tidak terdapat dalil yang 

menunjukkan pengakuan dan pembatalannya, seperti sahabat untuk menciptakan 

penjara atau mencetak uang.1 Sehingga nilai-nilai dan subtansi maslahat sendiri 

merupaka sebuah kajian tersurat yang dipahami berdasarkan teks-teks yang ada. 

Terkait pemilihan bitcoin sebagai mahar, terdapat beberapa maslahat penting yang 

ditemukan. Maslahat tersebut antara lain:  

1. Eksistensi bitcoin memenuhi syarat terpenting mahar yaitu al-mal al-

mutaqawwim. 

Keberadaan bitcoin yang secara ontologi sepadan dengan definisi al-mal (harta) 

membuatnya dapat diqiyaskan dengan banyak benda yang tak memiliki wujud a’ini. 

Barang tersebut memang tidak memilki bentuk fisik yang bisa dibuktikan melalui indra 

tetapi bisa dirasakan. Banyak benda-benda yang seperti hal ini tidak ada di zaman 

Rasulullah saw. Harta dan komuditas seperti inilah yang  masuk dalam ilmu fikih al-

 
1Luqman Nurhisam, “Bitcoin Dalam Kacamata Maslahat Hukum Islam”, h. 173.   
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tawaqqu'ah, Sebuah produk permaslahan fikih baru yang harus terus diijtihadkan oleh 

para ulama. Sehingga disimpulkan bagaimana kita menyakininya dan kita harus terus 

mengedukasi agar dapat lebih memahami manfaat dan kegunaannya.2 Bitcoin menurut 

sebagian ulama dikatagorikan al-Maal, (harta atau komuditas) dengan dasar setiap 

sesuatu yang mempunyai nilai itu harta, karena bitcoin ini memenuhi kriteria al-maal, 

jadi bisa diperdagangkan. 

2. Mahar bitcoin sejalan dengan nilai filosofis dan hikmah pemberian mahar 

pernikahan itu sendiri.  

Mahar adalah sebuah bagian wajib dalam pernikahan. Amir Syarifuddin 

menegaskan bahwa mahar bukan hanya sebuah tindakan hukum. Di samping 

pemberian mahar, ada makna filosofi yang terkandung di dalamnya. Sehingga 

menunaikan mahar harus dibarengi dengan kesadaran. Diantara nilai filosofi dan 

hikmah mahar, antara lain:  

a. Menunjukkan kemuliaan wanita karena laku-laki mendapakan wanita meski harus 

mengorbankan hartanya;  

b. Mengangkat derajat perempuan dan memberikan hak kepemilikannya. Dalam hal ini 

diberi hak menerima mahar dari suaminya saat pernikahan terjadi dan mahar menjadi 

kewajiban bagi suami;  

c. Menunjukkan cinta dan kasih sayang suami kepada istrinya karena sifat mahar sebagai 

pemberian, hadiah atau hibah tanpa adanya paksaan;  

d. Menunjukkan kesungguhan dalam membentuk rumah tangga;  

e. Menunjukkan tanggung jawab suami dalam memberikan nafkah kepada istri, karena 

 
2Afrizal, Marliyah “Analisis Terhadap Cryptocurrency (Perspektif Mata Uang, Hukum, 

Ekonomi Dan Syariah)”, Jurnal Ekonomi Manejemen dan Bisnis, XXII, (2021), no. 2, h. 13-41. 
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suami merupakan kepala rumah tangga.3 

Seringkali harta di dalam mahar dipahami sebagai harta yang bisa 

ditransaksikan seperti dalam sebuah akad transaksi. Hal ini mengakibatkan hilangnya 

nilai filosofi mahar yang selalu dipandang sebagai transaksi. Padahal subtansi sejatinya 

mahar adalah sebuah hadiah dan sebuah pemberian. Mahar tersebut bukanlah imbalan 

dari sebuah transaksi dalam pernikahan. Sehingga menjadikan bitcoin sebagai mahar, 

disamping memehuni prasayatnya dari sisi syariah yang diwijudkan melalui akad hibah 

dan bukan akad transaksi menjadi sebuah pemberian mahar yang sah berdasarkan 

syarat-syarat hibah itu sendiri.4 Bersamaan dengan itu, hal tersebut juga kembali 

menghidupkan  fisolosi mahar sebagai bentuk kemuliaan wanita, bentuk menunjukkan 

cinta dan kasih sayang suami dengan memberikan sebuah benda yang memiliki nilai 

yang lebih tinggi dari emas dan perak. Hal ini juga mengindikasikan tanggung jawab 

dan kesungguhan laki-laki untuk mendapatkan mahar yang istimewa untuk istrinya. 

Bentuk mahar dalam bitcoin menghidupkan kembali nilai filosofi dan hikmah dari 

pemberian mahar kepada pihak istri.   

3. Mahar bitcoin sejalan dengan variasi mahar pada masa Rasulullah saw.  

Secara historis mahar juga mengalami perkembangan dan perubahan. 

Fleksibilitas mahar ini tergambarkan dalam pasal 30 KHI bahwa “Calon mempelai pria 

wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk, dan 

jenisnya disepekati oleh kedua belah pihak”.5 Pasal ini menjelaskan bahwa tidak ada 

 
3Winaryo, “Eksistensi Mahar Dalam Perkawinan Menurut Abu Hanifah: Sebuah Pendekatan 

Hukum Melalui Kerangka Metodologi Ushul Fiqh”, Jurnal Asy-Syar’iyyah 3, no. 2, (2018), h.26. 

4Winaryo, “Eksistensi Mahar Dalam Perkawinan Menurut Abu Hanifah: Sebuah Pendekatan 

Hukum Melalui Kerangka Metodologi Ushul Fiqh”, h.27. 

5Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam tentang 

Pernikahan. 
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kadar dan syarat tertentu pada mahar. Dan tidak ada acuan kecuali yang telah 

disyariatkan oleh Rasulullah saw. dan sahabat-sahabatnya.  

Maka didapati beberapa hadis yang mampu menjelaskan bahwa mahar sebagai 

sebuah praktik yang selalu berkembang dan beraneka ragam berdasarkan sejarahnya 

sendiri, antara lain:  

a. Terdapat hadis terkait mahar Rasulullah saw saat menikahi istrinya dari hadis yang 

diriwayatkan Abu Salamah sebagai berikut:  

عن أبي سلمة قال: سألت عائشة كم كان صداق نساء النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت: كان صداقه 
في أزواجه اثنتِ عشرة أوقية ونشا هل تدري ما النش؟ هو نصف أوقية وذلك خمسمائة درهم ) رواه ابن  

 . ماجه(
Terjemahnya:  

Diriwayatkan dari Abu Salamah: Saya bertanya kepada Aisyah,berapa mahar 

istri-isti Rasulullah saw? Aisyah menajawab: Mahar Rasulullah saw. saat 

menikahi istri-istrinya sebesar 12 uqiyyah dan nasy. Dan tahukah kamu berapa 

satu nasy itu? Jumlahnya itu separuh uqiyyah yang jumlahnya 500 dirham.6 

Secara jelad dijelaskan dan dapat dipahami berdasar hadis di atas, mahar Nabi 

untuk menikahi istri-istrinya saat itu jika dirupiahkan setara dengan harga 1 dirham 

sebesar Rp 4.142,84, maka maharnya senilai Rp 51.785.500. 

b. Terdapat hadis terkait mahar dengan Cincin Besi dan al-Qur’an.  

Secara histori, Rasulullah saw. pernah menikahkan sahabat dengan mahar 

cincin besi sebagaimaha hadis yang telah disebutkan di awal.  

c. Terdapat hadis terkait mahar dengan sebiji kurma.  

Hadis lain dari sahabat Anas ra menjelaskan jenis mahar lain, sebagai berikut:   

 
6Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi, Ṣaḥih Muslim, Jilid  (Cet. I; Beirut: Dar al-

Kutub al-Ilmiyah, 2002 M), h. 344. 
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رضي الله أنسا سمع أنه حدثنا علي حدثنا سفيان قال: حدثني حْيد عنه قال: سأل النبي صلى الله عليه 
أصدقتها. قال على وزن نواة من  وسلم عبد الرحْن بن عوف، وتزوج امرأة من الأنصار رضى الله عن: كم  

 ذهب قال بِرك الله لك، أولَ ولو بشاة 
Terjemahnya:  

Diriwayatkan dari Anas ra bahwa Rasulullah saw melihat pada Abdurrahman 

bin Auf bekas berwarna kekuning, kuningan, lalu beliau bertanya, “Apa ini?” 

Dia menjawab, “Saya telah kawin dengan seorang wanita dengan mahar emas 

sebesar biji kurma”. Dia berkata, Mudah-mudahan Allah memberi berkah 

kepadamu. Adakanlah walimah walaupun hanya dengan menyembelih seekor 

kambing.7 

Berdasarkan hadis di atas, diketahui bahwa mahar tidak selalu berbentuk uang. 

Mahar di masa sahabat juga berupa barang dan makanan. 

d. Terdapat hadis terkait mahar dengan kebun. 

Terdapat juga hadis lain dari sahabat Ibnu Abbas ra menjelaskan jenis mahar 

berupa sebuah benda yang eksistensinya dapat berkembang seiring berjalannya waktu, 

yaitu berupa kebun di dalam hadis berikut:  

عن ابن عباس قال أنه قال: جائت امرأة ثابت بن قيس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا  
 رسول الله إني لا أعتب على ثابت في دين ولا خلق، ولكني لا أطيقه، فتردين عليه حديقته؟، قالت: نعم. 
Terjemahnya:   

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas berkata, Istri Tsabit bin Qais dating kepada 

Rasulullah saw seraya berkata, “Wahai Rasulullah saw, aku tidak mencela 

agama dan akhlak Tsabit, tetapi aku tidak kuat (hidup) dengannya. Maka 

Rasulullah saw bertanya, “Apakah engkau mau mengembalikan kebunnya?” 

(Maharnya dahulu adalah berupa kebun). Dia menjawab: Mau.8 

 

 

 

 

 
7Muḥammad bin Ismail Abu Abdillah al-Bukhari, Ṣaḥih al-Bukhari Al-Jami al-Sahih al-

Musnid, h. 602.  

8Muḥammad bin Ismail Abu Abdillah al-Bukhari, Ṣaḥih al-Bukhari Al-Jami al-Sahih al-

Musnid, h. 615. 
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e. Terdapat hadis terkait mahar seratus ribu dirham.  

Dalam hadis lain juga dijelaskan mahar salah satu sahabat yang nilainya lebih 

besar jika dibandingkan dengan mahar Rasulullah saw. sebagai berikut:  

عن عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: أترضني أن أزوجك فلا نا؟ قال نعم، وقال  
للمرأة: أترضين أن أزوجك فلانا؟ قالت نعم فزوج أحدهما صاحبه، فدخل بِا الرجل، ولَ يفرض لَا صداقا، 

شياً، وكان ممن شهد الحديبية، وكان من شهد الحديبية له سهم بخيب فلما حضرته الوفاة قال:   ولَ يعدها
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجني فلانة ولَ أفرض لَا صداقا ولَ أعطها شياً، وإني اشهدكم أني 

 أعطيتها من صداقها سهمي بخيب، فأخذت سهما فباعته بِائة الف 
Terjemahnya:  

Dari Uqbah bin Amir, bahwa Nabi saw. berkata kepada seorang laki-laki, 

“Maukah aku kawinkan engkau dengan si Fulanah?. Dia menjawab, “Mau”. 

Dan beliau berkata kepada si wanita, "Maukah aku kawinkan engkau dengan si 

Fulan?" Dia menajwab, "Mau". Lalu beliau mengawinkan mereka. Lantas si 

laki-laki mencampuri si wanita, tetapi dia belum menentukan mahar untuknya, 

dan belum memberinya, dan dia termasuk orang yang mengikuti peristiwa 

Hudaibiyyah, sedang orang yang mengikuti peristiwa Hudaibiyyah mendapat 

bagian (kebun) di Khaibar. Maka ketika dia akan meninggal meninggal dunia, 

dia berkata, “Rasulullah saw telah mengawinkan aku dengan si Fulanah, tetapi 

aku belum menentukan maharnya dan belum memberinya sesuatu pun, dan aku 

persaksikan kepada kalian bahwa aku memebrinya maskawin yang berupa 

bagianku di Khaibar.” Lalu wanita itu mengambil bagian itu dan menjualnya 

dengan harga seratus ribu dirham.9 

Berdasarkan hadits di atas, selain dapat dipahami keboleh menunda pemberian 

mahar. Hal lain yang dapat disimpulakan adalah bahwa mahar yang digunakan saat itu, 

dengan kurs rupiah yang sama dengan Rp 414.284.000. Melihat kalkulasi ini mahar 

sahabat lebih tinggi dari mahar Rasulullah saw. 

Sehingga berdasarkan dari berbagai sumber hadis di atas, mahar yang 

dicontohkan oleh Rasulullah ataupun yang dicontohkan oleh sahabat dengan 

 
9Muḥammad bin Ismail Abu Abdillah al-Bukhari, Ṣaḥih al-Bukhari Al-Jami al-Sahih al-

Musnid, h. 618. 
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persetujuannya tentunya bukan hanya sebagai simbol kejumawaan tetapi lebih kepada 

bentuk pemuliaan wanita setelah sekian lama tidak memiliki hak untuk memiliki harta 

secara mandiri. Merunut pada praktik mahar pra Islam, posisi mahar dalam perkawinan 

adalah sebagi alat tukar dalam pernikahan karena pernikahan dianggap sebagai 

transaksi jual beli.10 Hal ini membuktikan bahwa mahar-mahar yang digunakan sahabat 

pada masa itu sesuai dengan kondisi pada saat tersebut. Namun dalam 

perkembangannya, perbedaan itu bukan hanya karena faktor historis, tetapi juga karena 

latar belakang mata pencaharian masing- masing individu, entah itu berdagang ataupun 

berkebun. 

Maka tidak heran jika perubahan dan jenis-jenis mahar juga mengalami 

perkembangan berdasarkan pada konstruksi dunia dan peradaban sekarang yang juga 

ikut berubah. Perubahan mahar dari hal yang pada umumnya merupakan benda yang 

bentuknya non-abstrak (dapat dilihat dengan panca indra), seiring dengan digitalisasi 

zaman juga turut berubah. Dan berimplikasi pada keabsahan bitcoin untuk dijadikan 

mahar pernikahan di era modern.  

4. Mahar bitcoin sejalan dengan dengan ‘illat pensyariatan mahar yang 

berorientasi pada mahar kolektif berdasarkan metode tahqiq al-manath dan al-

munasabah. 

Semua nas tentang mahar tidak menyebutkan alasan tertentu. Maka 'illat 

tentang mahar baik dalam al-Qur'an maupun hadis merupakan ‘illat mustanbatah.11 

 
10Mukhammad Nur Hadi “Mahar Produktif dalam Penalaran Mahar Ta’lili”, Jurnal Qalamuna, 

IV, (2019), no. 2, h. 171-194. 

11‘illat mustanbatah adalah ‘illat yang bisa diperoleh lewat ijtihad. Hal ini biasanya ditimbulkan 

oleh ketidakjelasan ‘illat dalam pembahasan karena teks-teksnya bukan termasuk kategori qat’i tsubut 

(lafaz tidak memerlukan perubahan makna) atau lafaznya adalah dzanni tsubut ((lafaz memerlukan atau 

memungkinkan perubahan makna). 
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Merujuk pada nas yang telah diuraikan sebelumnya, barang-barang yang dijadikan 

mahar terkatgeori menjadi tiga jenis. Pertama, mahar berupa uang. Kedua, mahar 

berupa perhiasan atau harta benda, termasuk harta rampasan perang. Ketiga, mahar 

berupa tanah perkebunan.  

Mahar dengan mata uang memiliki nilai fungsi yang tidak hanya untuk alat alat 

tukar dalam transaksi jual beli, tetapi juga bisa diinvestasikan atau ditabung untuk 

keperluan masa depan.12 Begitu juga dengan perhiasaan, baik berupa cincin emas, 

perak, mutiara, intan, atau sejenisnya, tidak hanya memiliki nilai estetika atau sekadar 

untuk mempercantik diri wanita, tetapi kesemua itu juga bisa diinvestasikan.13 Apalagi, 

jika menelusuri nilai jual emas, misalnya, yang selalu naik, emas memiliki potensi nilai 

produktivitas yang tinggi. Mahar dengan tanah perkebunan juga bisa memiliki fungsi 

dalam jangka panjang. Melalui mahar jenis tanah perkebunan ini, penerima mahar akan 

bisa memperoleh lebih banyak manfaat dan penghasilan untuk bisa hidup mandiri 

dengan mahar yang diperolehnya.  

Berdasarkan uraian di atas, penulis memahami bahwa ‘illat yang diinginkan 

dari mahar yang diverifikasi oleh Rasulullah adalah mahar yang memiliki nilai 

produktif. Meskipun ada nilai-nilai ekonomis, konsumtif, atau estetika, tetapi nilai 

produktivitas mahar lebih tepat dan lebih sesuai dengan maksud perintah pemberian 

mahar. Oleh karena makna produktif menyangkut berbagai hal yang memiliki nilai 

produktif, maka keproduktifitasan mahar tidak hanya berasal dari komoditas-

komoditas yang dijelaskan dalam hadis saja. Akan tetapi, mahar juga bisa diwujudkan 

 
12Winaryo, “Eksistensi Mahar Dalam Perkawinan Menurut Abu Hanifah: Sebuah Pendekatan 

Hukum Melalui Kerangka Metodologi Ushul Fiqh”, h.31. 

13Winaryo, “Eksistensi Mahar Dalam Perkawinan Menurut Abu Hanifah: Sebuah Pendekatan 

Hukum Melalui Kerangka Metodologi Ushul Fiqh”, h.31. 
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dalam bentuk yang lain yang juga memiliki nilai produktifias, seperti berupa saham 

(surat berharga), hotel, uang digital, hingga berupa bitcoin. 

'Illat produktifitas yang dihasilkan melalui metode ini bisa dikategorikan ‘illat 

al-munasib al-mursal yaitu kesesuaian ‘illat yang berbasis kemaslahatan.14 

Maksudnya, nas maupun ijma ulama tidak pernah menyebutkan, membenarkan, atau 

membatalkan 'illat tersebut. Maka, asalkan bisa mewujudkan kemaslahatan sesuai 

dengan prinsip maqasid al-syariah karena basis kemaslahatan yang harus mengacu 

pada maqasid al-syariah. Maka mahar yang bernilai produktif dalam konteks ini lebih 

dianjurkan karena manfaat yang lebih banyak. Dan bitcoin merupakan bagian 

gambaran masa depan dari mahar uang yang dilakukan pada masa dahulu.  

 Selain berdasar pada 'illat hukum yang ada, bitcoin sebagai mahar produktif 

nampaknya cenderung lebih berkontribusi dalam mewujudkan tujuan perkawinan 

karena merupakan cikal bakal dari uang masa depan.15 Bitcoin pada akhirnya dapat 

menjadi harta investasi bagi wanita dalam menjamin kemandiri kehidupannya di masa 

depan.  

B. Mafsadah Mahar Bitcoin  

1. Mahar bitcoin bertentangan dengan prinsip mahar, yaitu kesederhanaan. 

Pembahasan mahar pernikahan dalam KHI dibahas secara khusus dalam pasal 

30 sampai pasal 38. Akan tetapi, konsep mahar dalam ranah kuantitas, kualitas, serta 

pemberian mahar dibahas pada pasal 30 sampai pasal 31. Di dalam pasal ini disebutkan 

juga prinsip utama pemberian mahar:  

 
14Mukhammad Nur Hadi “Mahar Produktif dalam Penalaran Mahar Ta’lili”, Jurnal Qalamuna, 

IV, (2019), no. 2, h. 184. 

15Juliansjah Megah Miko, “Konsepsi Hukum Mahar Cryptocurrency dalam Perkawinan Boby”, 

h. 130. 
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Pasal 30 bahwa Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon 

mempelai wanita yang jumlah, bentuk, dan jenisnya disepekati oleh kedua belah pihak.  

Pasal 31 bahwa pemberian mahar berdasarkan atas kesederhanaan dan 

kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam.16 

Berdasarkan kedua pasal di atas, setidaknya ada dua poin terkait mahar yang 

seharusnya terimplementasi di Indoneesia yang diinterpretasikan oleh KHI, yaitu: tidak 

ada batasan kualitas dan kuantitas dalam mahar dan mengutamakan asas 

kesederhanaan dan sukarela. Sehingga prinsip mahar berdasar KHI menyatakan 

pelaksanaan mahar dilaksanakan berdasarkan asas kesederhanaan dan kemududahan. 

Hal ini sejalan dengan ajaran Rasulullah saw yang menjelaskan salah satu 

prinsip mahar dalam hadis-hadis yang diriwayatkan darinya. Di antara hadis tersebut 

adalah:  

ثَـنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبـَيْدٍ حَدَّثَـنَا حََّْادُ بْنُ زيَْدٍ عَنْ أيَُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبيِّ الْعَجْفَاءِّ السُّ  لَمِّي ِّ قاَلَ خَطبَـَنَا عُمَرُ  حَدَّ
اَ لَوْ كَانَتْ مَكْرُمَةً  َهُ اللهُ فَقالَ أَلا لا تُـغَالُوا بِّصُدُقِّ الن ِّسَاءِّ فإَِّنََّّ نْـيَا أوَْ تَـقْوَى عِّنْدَ اللهِّ لَكَانَ أوَْلَاكُمْ  رَحِّْ  فيِّ الدُّ

ُ عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ مَا أَصْدَقَ رَسُولُ اللهِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ امْرَأةٌَ مِّنْ  ُّ صَلَّى اللََّّ اَ النَّبيِّ نِّسَائِّهِّ وَلَا أُصْدِّقَتْ امْرَأةٌَ بِِّ
 نْتَِْ عَشْرةََ أوُقِّيَّةً أَكْثَـرَ مِّنْ ثِّ  مِّنْ بَـنَاتِّهِّ 

Terjemahnya:  

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin 'Ubaid Hammad bin Zaid dari 

Ayyub dari Muhammad dari Abu Al 'Ajfa As Sulami, berkata: Umar ra 

berkhutbah kepada kami, berkata: “Ketahuilah, janganlah kalian berlebihan 

dalam memberi mahar kepada para wanita, seandainya hal itu adalah sebuah 

kemuliaan di dunia atau sebagai bentuk ketakwaan di sisi Allah, niscaya orang 

yang paling dahulu melakukannya adalah Nabi saw, tidaklah Rasulullah 

memberikan mahar kepada salah seorang dari isteri-isteri beliau, dan tidak juga 

 
16Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam tentang 

Pernikahan. 
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diberikan kepada puteri-puteri beliau jumlah mahar yang melebihi dua belas 

uqiyah.17 

Berdasarkan hadis di atas, Rasulullah saw tidak mematok mahar yang nilainya 

terhitung tinggi pada masa tersebut. Sehingga, syariat Islam secara parsial tidak 

menjelaskan terkai bentuk, jenis dan nilai kadar mahar.18 Islam justru mematoknya 

dengan kemampuan dan kerelaan dari pasangan tersebut. Bentuk mahar boleh apa saja 

asalkan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Islam tidak menyukai mahar yang 

berlebihan, karena sikap yang berlebihan dalam menentukan mahar akan melahirkan 

beberapa sifat negatif, yakni19 : 

a. Membuat sebagian besar pemuda menjadi tetap lajang dan sebagian besar pemudi 

menjadi tetap perawan tidak memiliki 

b. Terjadinya kerusakan akhlak pada pihak laki-laki maupun wanita, ketika mereka 

berputus asa dan untuk dapat menikah dan mencari pelampiasan lain sebagai 

penggantinya . 

c. Munculnya wali yang suka menipu anak wanita yang menjadi tanggungannya, 

dengan tidak menikahkannya dengan pemuda saleh yang sekufu' hanya karena melihat 

bahwa pemuda itu tidak bisa memberikan mahar yang banyak kepadanya . 

d. Membebani dengan beban yang melebihi kemampuan suaminya, sehingga dapat 

menimbulkan kebencian di dalam hatinya terhadap istri dan keluarganya.20 

 
17Muḥammad bin Ismail Abu Abdillah al-Bukhari, Ṣaḥih al-Bukhari Al-Jami al-Sahih al-

Musnid, h. 617. 

18Winaryo, “Eksistensi Mahar Dalam Perkawinan Menurut Abu Hanifah: Sebuah Pendekatan 

Hukum Melalui Kerangka Metodologi Ushul Fiqh”, Jurnal Asy-Syar’iyyah 3, no. 2, (2018), h.29. 

19Juliansjah Megah Miko, “Konsepsi Hukum Mahar Cryptocurrency dalam Perkawinan Boby”, 

Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 22, No. I (2022), h. 126. 

20Juliansjah Megah Miko, “Konsepsi Hukum Mahar Cryptocurrency dalam Perkawinan Boby”, 

Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 22, No. I (2022), h. 129. 
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 Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tingginya harga bitcoin ini menjadikan 

mahar kehilangan prinsip mendasarnya. Menurut analisis penulis, dalam ranah ini 

sesungguhnya KHI melalui sumber pengambilannya berusaha untuk menghambat 

hingga menghentikan praktik 'urf fasid (kebiasaan yang cacat) dalam perkawinan Islam 

di Indonesia. pasal 32 KHI itu sebenarnya juga sedang mengkritik keikutsertaan 

keluarga istri dalam penentuan mahar karena bisa saja ketika orang tua atau saudara 

yang lain turut bermusyawarah menentukan mahar mereka sesungguhnya juga 

meminta bagian dari mahar itu. Apalagi, jika penentuan mahar sampai mempersulit 

perkawinan, seperti yang terjadi di beberapa wilayah timur Indonesia, maka pasal 

dalam KHI ini semakin nyata kehadirannya dalam mengkritik fenomena mahar 

perkawinan di Indonesia. 

 Karena KHI adalah hasil ijtihad ulama Indonesia yang tentunya lebih mengarah 

ke konteks kelndonestaan, maka basis kesederhanaan mahar dalam pasal ini 

mengandung kemaslahatan tersendiri bagi masyarakat Indonesia. Namun, konteks dan 

situasi Indonesia saat ini telah mengalami perubahan. Tidak hanya dari aspek sosio-

ekonomi, tetapi juga dalam hal sosio-kultural. Maka hasil kesepakatan ulama dalam 

KHI, khususnya tentang permaharan, yang sering digunakan pedoman para praktisi di 

KUA dan peradilan agama hendaknya dilakukan penafsiran ulang secara lebih holistik. 

Sehingga, pemahaman masyarakat terhadap hukum perkawinan pada umunya bisa 

dipahami dan dilaksanakan dengan lebih dinamis. 

2. Mahar bitcoin bertentangan dengan prinsip mahar, yaitu kemudahan.  

Di dalam hadis bahwa janganlah berlebihan dalam memberikan mahar: bahwa 

janganlah berlebihan dalam memberikan mahar ; 
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 إِّنَّ أعَْظَمَ الن ِّكَاحِّ بَـركََةً أيَْسَرهُُ مُؤْنةًَ.

Terjemahnya:  

Sesungguhnya pernikahan yang paling barakah adalah yang paling ringan 

maharnya.21 

Bentuk dan jenis mahar ada dua, yakni dengan materi dan non materi. Dengan 

materi bisa berupa uang, emas, rumah dan lain sebagainya, sedangkan non materi bisa 

berupa bacaan (mengajarkan) mengajarkan al-Quran, masuknya seseorang ke dalam 

agama Islam, bisa juga berupa perbuatan. Sehingga memilih bitcoin untuk menjadi 

mahar merupakan sebuah kesulitan bagi istri. Hal ini karena bitcoin yang hanya dapat 

dimanfaatkan di dunia maya dan tidak lumrah dimanfaatkan.  

3. Mahar bitcoin mengandung unsur gharar, dharar dan maysir.  

Pengertian gharar berbagai beberapa macam penafsiran dari para ulama 

ataupun dari para ahli Bahasa bahwa gharar secara etimologi adalah al-khida' 

(penipuan), al-khathr (pertaruhan) dan al-jahalah (ketidakjelasan) atau suatu tindakan 

yang di dalamnya terdapat unsur pertaruhan dan judi.22 Gharar dapat diartikan sebagai 

ketidakpastian/ketidakjelasan (uncertainly). Garar atau disebut juga taghrir yang 

secara sederhana adalah sesuatu di mana terjadi incomplete information karena adanya 

uncertainly to both parties (ketidakpastian dari kedua belah pihak yang bertransaksi). 

Gharar ini terjadi bila kita mengubah sesuatu yang bersifat pasti (certain) menjadi 

 
21Muḥammad bin Ismail Abu Abdillah al-Bukhari, Ṣaḥih al-Bukhari Al-Jami al-Sahih al-

Musnid, h. 615. 

22Abdul ‘Azim Bin Badawi Al-Khalafi, Al-Wajiz Ensiklopedi Fiqih Dalam Al-Qur’an 

AsSunnah As-Shahih, (Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2006), h. 655. 
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tidak pasti (uncertain).23 Hukum Garar dalam hadist terdapat pada hadist Rasulullah 

yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Muslim yaitu : 

 نََّىَ رَسُولُ اللََِّّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ عَنْ بَـيْعِّ الحَْصَاةِّ وَعَنْ بَـيْعِّ الْغَرَرِّ 
Artinya: 

Rasulullah shallallaahu 'alaihi wasallam melarang jual beli dengan cara al-

hashah (yaitu: jual beli dengan melempar kerikil) dan cara lain yang 

mengandung unsur garar (spekulatif). 

Hadis ini menjelaskan tentang larangan melakukan jual beli yang tak pasti dan 

tidak jelas seperti jual beli secara melempar kerikil. Yang dimaksud dengan gharar di 

sini yaitu suatu objek yang tidak dapat dipastikan apakah akan bisa diserahkan atau 

tidak. 

Dari beberapa definisi di atas dapat diambil pengertian bahwa Gharar secara 

etimologi adalah suatu hal baik itu akad atau bukan yang mengandung tipu daya yang 

merugikan salah satu pihak karena barang yang diperjual-belikan tidak dapat 

dipastikan adanya, atau tidak dapat dipastikan jumlah dan ukurannya, atau karena tidak 

mungkin dapat diserah-terimakan. Hal ini didapatkan dalam bitcoin dalam bentuk:24 

1) Tidak ada yang tahu pasti siapa di balik perangkat lunak bitcoin sehingga tidak 

ada yang benar-benar bertanggung jawab atas bitcoin atau sistem secara 

keseluruhan;  

2) Tidak ada konfirmasi dan pengetahuan terkait sistem bitcoin yang tidak 

memberi imbalan yang mahal kepada penciptanya, katakanlah secara berkala 

memberikan ribuan bitcoin gratis kepada penciptanya;  

 
23Mardani, 2012. Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah, Jakarta: Kencana. Ed. 1, Cet. 1. 

H.147-148. 

24Afrizal, Marliyah “Analisis Terhadap Cryptocurrency (Perspektif Mata Uang, Hukum, 

Ekonomi Dan Syariah)”, h. 21. 
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3)  Tidak ada orang yang benar-benar mengaudit sistem untuk kepentingan semua 

orang,  

4) Nilai Bitcoin sangat fluktuatif. Ada kemungkinan nilai Bitcoin dimanipulasi 

menjadi gelembung. Oleh karena itu, Bank Dunia menyebut bitcoin sebagai 

skema Ponzi;  

5) Bitcoin tidak memiliki nilai intrinsik dan menjamurnya banyak cryptocurrency 

pasti menciptakan inflasi dalam skala global;  

6) Tidak ada kepastian penyelesaian masalah jika dompet elektronik Bitcoin 

seseorang diretas dan dicuri. Ada beberapa kasus seperti itu di Korea Selatan 

dan Jepang akhir-akhir ini.25 

Bitcoin juga memiliki sejumlah kelemahan secara subtansial antara lain tidak 

adanya nilai intrinsik, tidak ada lembaga otoritas yang menaungi dan bertanggung 

jawab, tidak terdapat nama jelas pemiliknya sehingga tidak aman dan rawan terjadi 

tindak kejahatan seperti pencucian uang dan penipuan. Bersamaan dengan itu, naik 

turunnya nilai bitcoin berdasarkan hukum kebutuhan pasar menjadi transaksi yang 

gambling transaction. Bitcoin memiliki “risiko konvertibilitas” yakni tidak ada jaminan 

dapat ditukarkan dengan uang fiat konvensional.26  

Dalam kajian hukum Islam, semua ‘illah mafsadah tersebut dapat 

dikatgorisasikan ke dalam dua kata yaitu “al-bathil” dan “al-maisir”. Landasan dalam 

al-Quran terdapat pada dua ayat yang dijadikan landasan pembahasan hukum 

 
25Afrizal, Marliyah “Analisis Terhadap Cryptocurrency (Perspektif Mata Uang, Hukum, 

Ekonomi Dan Syariah)”, Jurnal Ekonomi Menejemen dan Bisnis, h. 18-19. 

26Rahmadi Indra Tektona, Nadya Ulfa Safilia, “Penggunaan Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran 

Zakat Menurut Perspektif Hukum Islam”, Adliya; Jurnal Hukum dan Kemanusiaan, 14 No.1 (Juni, 

2022), h.32.  
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penggunaan bitcoin, baik sebagai instrumen investasi maupun sebagai instrumen 

transaksi bisnis, yaitu dalam QS al-Nisa 4/29 dan QS al-Imran5/90 yaitu:  

لْبَاطِّلِّ اِّلآَّ انَْ تَكُوْنَ تجَِّارةًَ عَنْ   نَكُمْ بِِّ يَّـُهَا الَّذِّيْنَ اٰمَنـُوْا لَا تََْكُلُوْٓا امَْوَالَكُمْ بَـيـْ مْ ۗ وَلَا تَـقْتـُلُوْٓا انَْـفُسَكُمْ ۗ  تَـرَاضٍ م ِّنْكُ يآٰ
يْمًا  َ كَانَ بِّكُمْ رَحِّ  اِّنَّ اللَّٰ 

Artinya:  

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu 

dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka 

sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya 

Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Wahai orang-orang yang beriman, 

sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan 

mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk 

perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu 

beruntung.27 

 

رُ وَالْانَْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِّجْسٌ م ِّنْ عَمَلِّ الشَّيْطٰ  اَ الْْمَْرُ وَالْمَيْسِّ يَّـُهَا الَّذِّيْنَ اٰمَنـُوْٓا اِّنََّّ  وْنَ نِّ فاَجْتَنِّبـُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُـفْلِّحُ يآٰ
Artinya:  

Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, 

(berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah 

perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-

perbuatan) itu agar kamu beruntung.28 

Kajian tafsir tentang term al-batil dipaparkan oleh Imam Al-Ashfahani 

menjelaskan kata batil berasal dari bathala - yabthulu yang dapat dimaknai 'rusak', 

'palsu', atau 'tidak sah'. Adapun secara istilah, batil adalah al-batil naqidlun al-haqqi 

wa hua ma la tsabata lahu 'inda al-fahsyi 'anhu. Batil merupakan kebalikan dari 

kebenaran, yaitu suatu hal yang tidak seperti hal yang seharusnya terjadi.29 Dan Al-

Shabuni menerangkan al-batili hua kullu thariqin lam tabhahu al-syariatu ka al-sirqati 

 
27Kementerian Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya 

28Kementerian Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya 

29Imam Jalaluddin al-Mahalli dan Imam Jalaluddin as-Suyuti, Tafsir Jalalain, Terj. Bahrun Abu 

Bakar, h.396. 
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wa al-khiyanah wa al-ghasab wa al-riba wa al-qimar wama syakilun dzalika. 

Maksudnya batil adalah setiap jalan yang tidak dibolehkan oleh syariat, seperti 

mencuri, khianat, korupsi, riba, judi, dan hal- hal yang sejenisnya.30 

Adapun term al-maysir dalam kajian tafsir Al-Misbah menyatakan bahwa 

maysir berasal dari kata yusr yang berarti mudah. Seseorang yang berjudi, mudah 

memperoleh harta tapi mudah pula kehilangan hartanya.31 Begitupula menurut Al-

Shabuni menjelaskan, al-maysir wa al-qimar kulluhu fayadkhulu fihi al-Nardu wa al- 

syithranji wa ghairu dzalika mimma yuqamiruna bih. Al-Maysir adalah segala bentuk 

perjudian termasuk di dalamnya bermain dadu dan catur yang biasa digunakan untuk 

bertaruh. Pada hakikatnya maysir termasuk gharar karena ada unsur ketidakjelasan dan 

bersifat untung-untungan atau spekulasi tinggi atau gambling.32 

Pengunaan bitcoin pada dasarnya hukumnya mubah. Hal ini sesuai dengan 

kaidah “Asal segala sesuatu itu adalah mubah, hingga ada dalil yang menunjukkan 

keharamannya.” Akan tetapi, jika dilihat kepada kasus-kasus yang pernah terjadi pada 

pemanfaatannya, penggunaan bitcoin menghasilkan suatu efek perbuatan yang jika 

merujuk kepada pembagian efek perbuatan yang menimbulkan mudarat kepada orang 

lain dan dilakukan dengan sengaja, karena pada umumnya seseorang yang ingin 

menggunakan bitcoin, terlebih dahulu akan mencari tahu tentang bitcoin sebelum 

menggunakannya, maka dapat dikatakan bahwa mereka sengaja menggunakan bitcoin 

walaupun telah mengetahui efek negatif yang ditimbulkan pada penggunaan bitcoin. 

Namun, menggunakan bitcoin ini hanya menginginkan kemudahan dan keuntungan 

 
30M. Quraish Shihab,Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an, h.678. 

31M. Quraish Shihab,Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an, h.483. 

32M. Quraish Shihab,Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an, h.403. 
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yang mendasari niat dasar pada penggunaannya, mereka tidak bermaksud untuk 

menimbulkan mudarat kepada orang lain. Walaupun mereka tidak bermaksud untuk 

menimbulkan mafsadat kepada orang lain, akan tetapi efek mudarat yang dihasilkan 

bersifat pasti, artinya efek mudaratnya dapat dipastikan dan nilai mafsadatnya ini lebih 

besar jika dibandingkan dengan nilai maslahat.  

C. Al-Muwazanah Maslahah dan Mafsadah Mahar Bitcoin  

Fikih al-muwazanah adalah sebuah konsep atau metode yang membimbing 

agar dapat membandingkan di antara dua pilihan atau lebih dengan memfokuskan pada 

pertimbangan maslahat dan mafsadat dalam menentukan pilihan yang tepat secara 

syariat. Fikih al-muwazanah bukan hanya diperlukan untuk untuk membandingkan 

antara maslahat dan mudarat jika bertemu pada saat yang sama, akan tetapi juga hadir 

saat adanya dua maslahat atau dua mafsadah yang saling berbenturan. Nampaknya 

fiqih muwazanah menghindarkan kita dari bersikap abstain dalam menghadapi 

berbagai pilihan yang realistis. Sehingga hasil dari kajian teoritis tetap bisa ditimbang 

sebelum diaplikasikan dalam kehidupan dan realitas yang ada. 

Adapun aplikasi bitcoin jika ditimbang dari dhawabit-dhawabit fikih al-

Muwazanah yang telah dipaparkan adalah sebagai berikut: 

1. Mengutamakan kemaslahatan yang lebih tinggi secara hukum. 

Penggunaan bitcoin secara pandangan hukum syariah memang terdapat 

perbedaan pendapat antara dua pihak. Pihak yang menghukumi bitcoin sebagai hal 

yang haram karena memandang banyaknya ketidakjelasan (gharar) yang terkandung 

di dalamnya. Hal ini dibuktikan dengan fakta-fakta yang terjadi. Disamping itu, pihak 

yang menghukumi penggunaan bitcoin sebagai suatu hal yang halal dan legal 

menyertakan banyak syarat yang harus dipenuhi oleh bitcoin. Sehingga subtansi bitcoin 
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sejatinya berada dalam sebuah hal yang syubhat (antara halal dan haram). Hukum hal 

ini dijelaskan pada hadis Rasulullah saw. yang berbunyi:  

يَ اللهُ عَنْهُ قاَلَ: سمِّعْتُ رَسُوْلَ اللهِّ   يْْ رَضِّ ْ عَبْدِّ اللهِّ النـُّعْمَانِّ بْنِّ بِّشِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ يَـقُوْلُ: )إِّنَّ  عَنْ أَبيِّ
نـَهُمَا أمُُوْرٌ مُشْتَبِّهَاتٌ لاَ يَـعْلَمُهُنَّ كَثِّيٌْْ  ٌ وَبَـيـْ ٌ وَإِّنَّ الحرََامَ بَين ِّ بُ هَاتِ فَ قَدِ   مِّنَ النَّاس  الَحلَالَ بَين ِّ فَمَنِ ات َّقَى الشُّ

كُ أَنْ يَـقَعَ فِّيْهِّ.   اسْتَبْْأَ لِدِينِْهِ وعِرْضِهِ  ْ الحرََامِّ كَالرَّاعِّي يَـرْعَى حَوْلَ الحِّمَى يوُشِّ وَمَنْ وَقَعَ فيِّ الشُّبـُهَاتِّ وَقَعَ فيِّ
َى   َىً. أَلا وَإِّنَّ حِّْ اللهِّ مَحَارِّمُهُ أَلاَ وإِّنَّ فيِّ الَْْسَدِّ مُضْغَةً إِّذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الَْسَدُ كُلُّهُ أَلاَ وَإِّنَّ لِّكُل ِّ مَلِّكٍ حِّْ

 وإذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الَْْسَدُ كُلُّهُ أَلاَ وَهيَ الْقَلْبُ( رَوَاهُ الْبُخَارِّيُّ وَمُسْلِّمٌ 
Artinya:  

Dari Abu ‘Abdillah Nu’man bin Basyir  berkata: Aku mendengar 

Rasulullah shallallahu bersabda: “Sesungguhnya perkara yang halal itu telah 

jelas dan perkara yang haram itu telah jelas. Dan di antara keduanya terdapat 

perkara-perkara yang (samar), tidak diketahui oleh mayoritas manusia. Barang 

siapa yang menjaga diri dari perkara-perkara samar tersebut, maka dia telah 

menjaga kesucian agama dan kehormatannya. Barang siapa terjatuh ke dalam 

perkara syubhat, maka dia telah terjatuh kepada perkara haram, seperti  seorang 

penggembala yang menggembalakan ternaknya di sekitar daerah larangan 

(hima), dikhawatirkan dia akan masuk ke dalamnya. Ketahuilah, bahwa setiap 

raja itu mempunyai hima, ketahuilah bahwa hima Allah  adalah segala yang 

Allah  haramkan. Ketahuilah bahwa dalam tubuh manusia terdapat sepotong 

daging. Apabila daging tersebut baik maka baik pula seluruh tubuhnya dan 

apabila daging tersebut rusak maka rusak pula seluruh tubuhnya. Ketahuilah 

segumpal daging tersebut adalah kalbu (hati). 

Berdasarkan hadis di atas dapat dipahami bahwa terdapat mafsadah dalam suatu 

hal yang syubhat. Dan gengan menolak kemafsadatan berarti juga meraih adanya 

kemaslahatan. Sedangkan tujuan daripada syariat Islam adalah untuk meraih 

kemaslahatan di dunia maupun di akhirat. Terkait dengan penggunaannya sebagai 

mahar sendiri, mendahulukan keharaman bitcoin merupakan kemaslahatan yang lebih 

jauh. Hal ini dikarenakan penggunaan bitcoin sebagai mahar belum dapat diterima 

secara umum oleh masyarakat dan pemanfaatannya juga terbatas. Ini dapat 

menimbulkan permasalahan pada pernikahan. Sehingga dengan menimbang unsur 
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syubhat, gharar dan unsur haram pada bitcoin, maka mendahulukan unsur haram 

ditimbang lebih baik oleh penulis 

2. Mengutamakan kemaslahatan yang lebih tinggi dari segi kedudukan. 

Imam Asy-Syatibi dalam doktrin maqaşid syariahnya memandang bahwa upaya 

untuk menegakkan maslahah sebagai unsur pokok tujuan hukum yang merupakan 

kebaikan dan kesejahteraan ummat manusia. Tujuan tersebut di sebut al-Kulliyatul 

Khamsah yang terdiri dari: memelihara kemaslahatan agama, memelihara jiwa, 

memelihara akal, memelihara keturunan, memelihara harta benda dan keturunan. 

Kelima hal tersebut merupakan bagian dari daruriyyat yang apabila terwujud, maka 

akan tercapai kehidupan yang mulia dan sejahtera di dunia dan akhirat. Namun apabila 

kelima hal tersebut tidak terpenuhi, maka akan membawa kerusakan bagi manusia.َ 

Al-Syathibi membaginya menjadi daruriyyat, hajiyyat, dan tahsiniyah 

Hubungan antara ketiganya adalah:  

a. Al-daruriyyat merupakan dasar bagi al-ḥajiyyaat dan al-tahsiniyah.َ 

b. Apabila terjadi kerusakan pada al-daruriyyat, maka akan menyebabkan 

kerusakan pada al-hajiyyat dan al-tahsiniyah. 

c. Kerusakan yang terjadi pada al-hajiyyaat dan al-tahsiniyah tidak akan 

menyebabkan kerusakan pada al-daruriyyat. 

d. Kerusakan seluruh al-hajiyyaat atau al-tahsiniyah akan mengakibatkan 

kerusakan sebagian al-daruriyyat. 

e. Keperluan dan perlindungan al-hajiyyaat dan al-tahsiniyah perlu dipelihara 

demi kelestarian al-daruriyyat.33 

 
33Umar Muhammad Jabarji, Fiqh al-Muwazanah fi syariah al-Islamiyah Dirasah Ta’siliyah 

Maqasidiyyah , h. 56. 
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Berdasarkan konsep tersebut, eksistensi mahar beserta topologi klasifikasi 

mahar dalam analisis penulis merupakan sebuah maqasid al-mukammilat34. 

Pensyariatan mahar dimaksudkan membawa kepada kemaslahatan serta menjadi 

indikasi praktik tersebut sesuai dengan maqasid syariah. Dimana mahar menjadi Al-

maqasid al-mukammil karena kedudukannya yang bukan sebagai rukun pernikahan. 

Maqasid al-Mukammil sendiri adalah semua hal yang berlaku sebagai penyempurna 

bagi ketiga tingkatan magasid, ketiadaannya tidak merusak maqaṣid utama (asal). 

Pemberian mahar pada hakikatnya menjadi bagian dalam menerapkan penjagaan hifz 

an-nasl yang merupakan sebuah hal yang daruriyat. Akan tetapi pemilihan bitcoin 

sebagai mahar ini hanya dapat dikategorikan sebagai suatu hal yang al-hajiyyaat atau 

al-tahsiniyah.  

Akan tetapi pemilihan bitcoin menurut pandangan peneliti bahwasanya 

penggunaan bitcoin sebagai mahar tidak termasuk dalam al-maslahah al-daruriyah,35 

al-maslahah al-hajiyah36 dan al-maslahah tahsiniyat37. Berbeda dengan uang 

elektronik dalam mahar perkawinan merupakan bagian dari al-Maslahah al-Hajiyat. 

Bahkan penulis menganggap penggunaan bitcoin juga tidak mengandung al-maslahah 

al-tahsiniyat dikarenakan penggunaan bitcoin yang terbatas dan hanya bisa digunakan 

 
34Abd. Basit Misbachul Fitri, “Eksistensi Mahar Pernikahan dalam Islam”, h. 31. 

35Al-maslahah al-daruriyah adalah kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok 

umat manusia di dunia dan di akhirat (maqasid al-khamsah). 

36Al-maslahah al-hajiyah adalah kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan 

kemaslahatan pokok atau mendasar sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan 

memelihara kebutuhan dasar manusia.  

37al-maslahah tahsiniyat adalah kemaslahatan yang sifatnya pelengkap berupa keleluasan yang 

dapat melengkapi keemaslahatan sebelumnya. 



117 

 

 

oleh orang yang memiliki kecakapan eletronik dan internet yang memadai.38 Sehingga, 

keadaan saat ini belum mampu untuk memposisikan bitcoin sebagai sebuah hal yang 

istimewa di semua kalangan seperti emas, perak, berlian, mutiara dan lainnya.  

3. Mengutamakan kemaslahatan yang lebih tinggi jenisnya. 

 Menjadikan bitcoin sebagai mahar bisa melanggar tingkatan hajiyyaat dan bisa 

naik ke tingkat daruriyyat, karena bitcoin bernilai harta (hifzul al-mal). Oleh karena 

itu, harta yang merupakan salah satu unsur dari lima unsur maqaşid al-syar'iyah yang 

menjadi tujuan syariat harus dijaga dan dipelihara karena harta termasuk kepada tingkat 

daruriyyat yang apabila tidak dijaga akan menimbulkan kesempitan dan kerusakan. 

Tanpa adanya batasa dalam mengolah harta, perkara-perkara duniawi dan agama 

seseorang tidak bisa terlaksana dengan baik. Penggunaan bitcoin menimbulkan tingkat 

mafsadat yang ditimbulkan oleh lebih besar dibandingkan tingkat maslahat yang 

dihasilkan. Maka penggunaan bitcoin jika dikaji dari segi maqasid syariah merupakan 

sesuatu yang harus dihindarkan, karena menolak mafsadat lebih diutamakan dari pada 

mewujudkan kemaslahatan.  

4. Mengutamakan kemaslahatan yang bersifat umum dan lebih besar manfaatnya.  

Penggunaan bitcoin sebagai mahar sebagaimana yang disebutkan penulis 

berfokus pada kemaslahatan yang diperoleh oleh istri. Maslahat ini dikuatkan oleh 

hadis Aisyah ra. sebagai berikut: 

عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أعظم النكاح بركة يْن المرأة خفة مهرها 
 وحسن خلقها، وشؤمها غلاء مهرها و عسر نكاحها وسوء خلقها ويسر نكاحها

Terjemahnya:  

 
38Muhammad Masruron dan Munawir Al Azhari, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi 

Bitcoin Dalam Perspektif Ulama Fiqh Klasik Dan Kontemporer”, h. 66. 
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Sesungguhnya perkawinan yang besar barakahnya adalah yang paling murah 

maharnya. Dan perempuan yang baik hati adalah yang murah maharnya, 

memudahkan dalam urusan perkawinannya dan baik akhlaknya. Sedang 

perempuan yang celaka yaitu maharnya mahal, sulit perkawinannya dan buruk 

akhlaknya.39 

Hadis di atas menjelaskan korelasi antara maslahat yang diperoleh perempuan 

dengan mahar yang ditetapkan untuk dirinya. Hadis tersebut secara lugas menjelaskan 

bahwa mahar wanita yang baik adalah yang murah dan mudah. Maka berdasarkan hadis 

ini, maslahat mahar kepada pihak istri adalah balasan pahala yang dijanjikan Allah swt. 

Hal ini dikarenakan asbabul wurud hadis ini sedang datang untuk menghapuskan 

pemahaman dari banyak manusia yang tidak mengenal subtansi mahar ini, mereka 

berpegang dengan adat Jahiliyah. Adat ini terimplementasikan dalam perilaku seorang 

ayah menyerahkan anak gadisnya kepada laki-laki yang berani memberikan jumlah 

mahar yang tinggi, sebaliknya menolak menyerahkan anak gadisnya kepada laki-laki 

yang hanya mampu memberikan mahar dengan jumlah yang sedikit. Sehingga seakan-

akan perempuan itu merupakan barang dagangan yang dipasang tarif dalam etiket 

perdagangan itu. Perbuatan semacam ini menimbulkan banyak kegelisahan sehingga 

Rasulullah saw. bersabda bahwa murahnya mahar itu justru bagian dari tingginya 

harkat dan martabat seorang wanita.40 

Penggunaan bitcoin sebagai mahar sebagaimana yang disebutkan penulis 

berfokus pada kemaslahatan yang diperoleh oleh istri. Hal itupun bukanlah maslahat 

yang mu’tabarah (diakui oleh syariat), karena maslahat mahar bukan berorientasi pada 

nilai yang dapat dimanfaatkan oleh istri setelah pernikahan. Akan tetapi maslahat 

mahar sejatinya berorientasi pada penghargaan suami kepada istri. Dan hal ini tidak 

 
39Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi, Ṣaḥih Muslim, h. 347. 
40Muhammad Ridwan, “Kedudukan Mahar dalam Hukum Islam”, Jurnal Perspektif, XIII, 

(2020) No. 1, Juni, h.49. 



119 

 

 

bisa diukur dengan nilai materi. Justru hal tersebut tergambarkan dalam Rasulullah 

saw. mengajarkan untuk memudahkan dan menyederhanakan mahar untuk mencapai 

kebaikan di sisi Allah swt.. 

Bersamaan dengan ini, menimbang antara maslahat yang mu’tabarah dan 

manshusah dalam teks hadis tersebut. Sehingga maslahah mahar tersebut berupa 

kemudahan dan kesederhanaan mahar yang diminta dari pihak istri. Bersamaan dengan 

itu, di dalam penggunaan bitcoin terdapat maslahah yang bersifat personal. Meskipun 

dengan nilai kecil, tapi ada mafsadat bitcoin yang dapat merusak perputaran mata uang 

negara. Sehingga menjadi hal yang mudah untuk menolak penggunaan bitcon yang 

bertentangan dengan kemaslahatan umum.  

5. Mengutamakan kemaslahatan yang lebih pasti dan lebih lama bertahannya.  

Kemaslahatan membawa manfaat bagi kehidupan manusia, sedangkan 

mafsadat mengakibatkan kemadharatan bagi kehidupan manusia. Apa yang disebut 

maslahat memiliki kriteria-kriteria tertentu di kalangan para ulama, sebagaimana 

dijelaskan berikut:َ 

a. Kemaslahatan itu harus diukur kesesuaiannya dengan maqashid syariah, dalil-dalil 

kulli (general dari al-Qur’an dan as-Sunnah), semangat ajaran, dan kaidah kulliyah 

hukum Islam;َ 

b. Kemaslahatan itu harus meyakinkan, dalam arti harus berdasarkan penelitian yang 

akurat, hingga tidak meragukan lagi;َ 

c. Kemaslahatan itu harus memberi manfaat pada sebagian besar masyarakat, bukan 

pada sebagian kecil masyarakat;َ 

d. Kemaslahatan itu memberikan kemudahan, bukan mendatangkan kesulitan, dalam 
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arti dapat dilaksanakan.41 

Kriteria ini yang jika disandingkan dengan nilai lebih dan keunggulan bitcoin. 

Didapati banyak kelebihan dalam penggunaan bitcoin ini. Kelebihan atau manfaat yang 

diutamakan oleh pengguna bitcoin adalah sistem transaksinya yang cepat dan tidak ada 

pihak ke 3 seperti Bank namun hal itu juga adalah kekurangan dari bitcoin, selain dari 

pada hal tersebut terdapat hal postif lainnya yang bisa didapatkan melalui bitcoin yaitu: 

a. Dalam transaksi bitcoin, tidak ada nomor kartu kredit yang bisa dikumpulkan 

oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab; 

b. Dengan bitcoin, dimungkinkan melakukan transaksi anonim atau tanpa 

mengungkapkan identitas sama sekali; 

c. Metode pembayaran global yang efisien. Bitcoin dapat ditransfer dari Indonesia 

ke Canada dalam waktu 10 menit. Tidak ada bank yang memperlambat 

prosesnya, tidak ada biaya yang mahal, tidak ada pembekuan dana, tidak akan 

ada yang bertanya dari mana uang berasal dan apa tujuannya; 

d. Keamanan dan kendali atas uang bitcoin, ada di tangan pengguna. Transaksi 

bitcoin diamankan oleh kriptografi tingkat militer. Tidak seorang pun yang bisa 

menggunakan uang atau melakukan pembayaran atas nama pemiliknya. Selama 

pemiliknya melindungi dompetnya, bitcoin dapat memberikan kendali penuh 

atas uang dan tingkat proteksi yang kuat terhadap banyak jenis penipuan; 

e. Asalkan ada internet, maka dapat melakukan transaksi di mana saja dan kapan 

saja di dunia ini dengan menggunakan tablet, handphone, atau komputer.42 

 

 
41Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, Juz 1 (Jakarta: Kencana, 2008), h. 99. 
42Afrizal, Marliyah “Analisis Terhadap Cryptocurrency (Perspektif Mata Uang, Hukum, 

Ekonomi Dan Syariah)”, Jurnal Ekonomi Menejemen dan Bisnis, h. 23. 
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Jadi dapat difahami bahwa sejatinya kekurangan dari bitcoin adalah kelebihan 

dari bitcoin itu sendiri yaitu penggunaan bitcoin dari awal mula nya diciptakan adalah 

sebagai mata uang di dunia maya yang bebas digunakan alasan murah, mudah, cepat, 

efisien, tidak ada pihak ke tiga seperti bank pusat yang mengatur dan mengontrol semua 

perputaran inflasi uang yang bisa mempengaruhi bitcoin. 

Dengan adanya bitcoin menyebabkan tergesernya mata uang lokal suatu negara 

karena masyarakat nya akan menggunakan bitcoin yang lebih mudah dan praktis 

walaupun tidak mempunyai wujud sekalipun sebagaimana hal-nya uang konvensional 

dan adanya konsep inflasi pada mata uang konvensional sehingga masyarakat akan 

lebih memilih bitcoin yang mempunyai deflasi uang yang membuat bitcoin yang 

dimiliki, memiliki nilai tinggi dibandingkan mata uang konvensional. Bersamaan 

dengan itu, bitcoin juga berpengaruh pada peranan bank. Peran bank juga tergeser 

sebagai pusat dalam mengatur perputaran uang dan keuangan akan terganggu, karena 

bitcoin tidak mempunyai ikatan dengan Bank pusat yang mempunyai kewajiban untuk 

mengawasi perputaran uang dalam negara, karena bitcoin sebagai mata uang bukan 

sebagai dagangan atau komoditi yang dianggap sebagai barang yang diperjual belikan. 

Maka hasil analisis dari keriteria maslahat dan kelebihan bitcoin disimpulkan 

penulis bahwa kemaslahatan yang terdapat dalam kemudahan penggunaan bitcoin tidak 

pasti karena rentannya perubahan sistem. Hal ini dilatarbelakangi karena tidak adanya 

pihak yang meregulasi penggunaan bitcoin di Indonesia. Meski sudah cukup banyak 

masyarakat Indonesia yang memahami dan menggunakannya. Sayangnya keberadaan 

mata uang digital ini mendapat penolakan keras dari pemerintah pusat. Bahkan bitcoin 

bukan alat pembayaran yang sah di dalam negeri. Hal ini didasarkan peraturan Undang- 
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Undang No. 7 Pasal 1 Ayat 1 Tahun 2011 bahwa alat pembayaran yang diterima di 

Indonesia hanya menggunakan mata uang Rupiah.43 Pemerintah Indonesia pusat 

melalui Bank Nasional menegaskan untuk mereka yang menyimpan maupun 

memperjualbelikannya sebagai aset namun dengan risiko yang harus ditanggung 

sendiri. Jadi kemudahan penggunaan bitcoin bersifat tidak pasti sebagai mahar dalam 

pernikahan. 

 

Sehinggga, Berdasarkan hasil analisis ini dapat ditarik kesimpulan bahwa 

bitcoin secara kajian teks memenuhi syarat untuk dijadikan mahar pernikahan. Namun 

berdasarkan aplikatif dan realitas kehidupan, penggunaan bitcoin justru berdampak 

pada sektor umum dan pernikahan itu sendiri. Maka implikasi penggunaa bitcoin 

sebagai mahar dianggap penulis belum mampu diterima di Indonesia. Adapun 

penggunaannya di negara yang melegalkan penggunaan bitcoin, dianggap sah dan legal 

baik sebagai alat transaksi ataupun mahar pernikahan. 

 Disamping itu, Pemberian mahar merupakan sebuah perintah syariat di 

samping juga sebagai sebuah lambang kesungguhan suami terhadap istrinya untuk 

kemudian menjalani hidup sebagai suami istri. Tidak sahnya pemberian mahar dapat 

rusak karena sifat-sifat, zat maupun unsur- unsur lain dalam pemberian tersebut. 

Adapun mahar yang rusak baik dari zat maupun sifatnya berupa mahar yang disebut 

dengan term “mahar fasid (rusak)”.44 

 

43Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Mata Uang Resmi Negara. 

44Winaryo, “Eksistensi Mahar Dalam Perkawinan Menurut Abu Hanifah: Sebuah Pendekatan 

Hukum Melalui Kerangka Metodologi Ushul Fiqh”, h.29. 
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Secara Bahasa fasid adalah kata yang berarti rusak atau busuk. Adapun kata al-

faasid adalah bentuk isim fa'il dari kata yang berati yang rusak atau yang 

busuk.45Sedangkan makna dari mahar sendiri telah dibahas sebelumnya yakni 

pemberian dari seorang laki-laki kepada perempuan sebab terjadinya pernikahan. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa makna mahar fasid secara adalah istilah pemberian 

seorang laki-laki kepada perempuan karena sebab pernikahan yang mana pemberian 

tersebut merupakan pemberian yang rusak. 

Mahar ini dikategorikan rusak karena mengandung unsur penipuan dan 

berpotensi mendatangkan keburukan bagi pemiliknya. Adapun mahar yang rusak 

dilihat dari segi zat-nya adalah minuman keras, anjing, babi serta segala hal yang tidak 

bisa dan tidak boleh dimiliki seperti barang curian dan sejenisnya.46 Ibnu Rusyd 

menyusun empat permasalahan masyhur yang terkait dengan mahar fasid.47 Sehingga 

keterangan-keterangan terkait masalah tersebut sangat diperlukan. Agar keterangan 

tersebut dapat memberikan pemahaman yang lebih luas terkait dengan mahar fasid atau 

mahar yang rusak. Keempat permasalahan yang dirumuskan oleh Ibnu Rusyd tersebut 

adalah:  

1. Pemberian mahar yang merupakan barang yang tidak boleh dimiliki. Barang-

barang yang termasuk dalam kategori ini adalah seperti minuman keras, babi, 

buah yang belum masak, unta yang lepas dan sejenisnya. 

2. Pemberian mahar yang merupakan penggabungan mahar dengan jual beli. 

Sehingga, apabila terjadi penggabungan antara mahar dengan jual beli maka 

 
45Ahmad Warson Munawwir, Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap, h. 1055 

46Ibnu Rusyd, Bidayah Al-Mujtahid,Juz. II (Kediri : Ma’had Islamiyah Syafi’iyah, 2016), h. 21.  

47Ibnu Rusyd, Bidayah Al-Mujtahid,Juz. II, h. 22. 
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mahar ini termasuk pula dalam kategori mahar yang rusak menurut para Imam 

Mazhab selain Imam Abu Hanifah.48 

3. Pemberian mahar yang mengandung penggabungan di dalam pemberian mahar. 

Mahar jenis ini ialah mahar yang diberikan mempelai laki-laki kepada 

mempelai perempuan yang mana ayah dari mempelai perempuan mensyaratkan 

bahwa pada mahar tersebut terdapat pemberian untuknya. 

4. Pemberian mahar yang cacat. Mahar cacat yang didapati Istri dari harta yang 

diberikan suaminya, maka istri diperbolehkan untuk mengembalikannya.49 

Kemudian para ahli fikih mengharuskan mengganti harta yang dijadikan mahar 

atau dengan memberikan mahar mitsl kepada istri. Adapun status pernikahan yang 

menjadikan mahar fasid sebagai mahar, maka tidak berpengaruh pada status 

pernikahan tersebut. Pendapat ini sesuai dengan eksistensi mahar yang bukan 

merupakan rukun dalam pernikahan seperti pendapat pandangan mazhab Syafi’i. 

Berbeda dengan mazhab Maliki yang menganggap pernikahan dengan mahar fasid 

menjadikan pernikahan tersebut batal, karena menganggap mahar sebagai rukun 

pernikahan. Adapun berdasarkan hukum pembayaran mahar diatur dalam Kompilasi 

Hukum Islam (KHI) tercantum dalam pasal 30 dan 34 sebagai berikut:  

1. Pasal 30 : Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai 

wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati kedua pihak. 

2. Pasal 34 ayat 1: Kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukun dalam 

perkawinan50. 

 
48Ibnu Rusyd, Bidayah Al-Mujtahid,Juz. II, h. 22. 

49Ibnu Rusyd, Bidayah Al-Mujtahid,Juz. II, h. 22-23. 

50Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam tentang 

Pernikahan. 
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Berdasarkan analisis di atas, eksistensi bitcoin tetap sah untuk dijadikan mahar 

dalam pernikahan berlandaskan pada teori harta, mata uang, prasyarat mahar. Di 

samping itu, implikasi pemberian mahar bitcoin tidak berpengaruh pada akad nikah 

tersebut karena bukan merupakan rukun nikah.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Bitcoin adalah mata uang di dunia maya. Mata uang ini berbentuk digital tapi 

hanya bisa digunakan bertransaksi di internet secara virtual. Bitcoin sendiri 

merupakan pecahan dari sistem cryptocurrency yang memiliki nilai. Sehingga 

berdasarkan hal ini bitcoin dalam kajian Islam termasuk dalam konsep harta. Di 

samping itu, bitcoin juga merupakan uang berdasar karakter dan fungsi uang. 

Namun bitcoin memang tidak memiliki izin legal sebagai mata uang di 

Indonesia. Sehingga status dari pada bitcoin itu sendiri adalah halal. Hanya saja 

kondisi penggunaannya sebagai mata uang resmi dan alat transaksi yang sangat 

rentan dengan unsur-unsur mudarat sehingga dilarang oleh negara. Itu berarti 

keharamannya bukan lizatihi (bersumber dari dalam), akan tetapi keharaman 

bitcoin adalah haram ligairihi.  

2. Mahar biasanya diukur berbasiskan pada nilai mata uang dan posisinya sebagai 

maqasid al-mukammilat. Sehingga bitcoin yang secara kajian memiliki nilai 

dan merupakan uang meskipun bukan mata uang resmi dalam sebuah negara 

tetap sah dan secara kajian tekstual memenuhi syarat untuk dijadikan mahar.  

3. Secara kajian fikih al-Muwazanah berdasarkan hasil analisis eksistensi bitcoin 

meskipun tetap sah untuk dijadikan mahar dalam pernikahan berlandaskan pada 

teori harta, mata uang, prasyarat mahar. Di samping itu, implikasi pemberian 

mahar bitcoin tidak berpengaruh pada akad nikah tersebut karena bukan 
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merupakan rukun nikah. Akan tetapi terdapat mafsadat yang banyak dalam 

pemilihannya. Sehingga berdasarkan kajian penulis tidak sesuai dengan tujuan 

dasar pernikahan.  

B. Implikasi Penelitian 

Berdasarkan kesimpulan penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka dapat 

dapat diimplikasikan sebagai berikut: 

1. Dengan adanya kajian ini secara langsung memberikan pengaruh serta 

menimbulkan pro kontra terhadap pemilihan bitcoin sebagai mahar 

perniakahan. 

2. Pada dasarnya Kompilasi Hukum Islam mendefinisikan mahar sebagai sebuah 

pemberian dari calon suami kepada calon istri, baik bentuk uang, barang, atau 

jasa yang sesuai dengan hukum Islam. Dan pada Pasal 32 Kompilasi Hukum 

Islam mengartikan bahwa “Mahar diberikan langsung kepada mempelai 

perempuan dan sejak itu menjadi hak pribadinya”. Sehingga dapat dipahami 

bahwa mahar adalah sejumlah harta atau sebuah kewajiban suami untuk 

membayarkan atau memberikan mahar kepada pihak isteri. Di samping itu, 

mahar yang telah diberikan menjadi hak isteri secara penuh Istri bebas 

menggunakan, menentukan dan memberikan Kembali maharnya. Sebagaimana  

istri juga bebas memberi sebagian atau seluruhnya kepada siapapun termasuk 

kepada suaminya. Maka pemilihan mahar haruslah berdasarkan kemaslahatan 

yang lebih besar untuk istri berdasarkan nilai syariat. 
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