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PEDOMAN TRANSLITERASI 

 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin  dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan 

Huruf 

Arab 

Nama Huruf Latin Nama 

 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا

 

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 S|a S| Es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 H{a H{ Ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha Kh Ka dan Ha خ

 Dal D De د

 Z|al Z| Zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز
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 Sin S Es س

 Syin Sy Es dan Ye ش

 S{ad S{ Es (dengan titi di bawah) ص  

 D{ad D{ De (dengan titik di bawah) ض 

 T{a T{ Te (dengan titik di bawah) ط

 Z{a Z{ Zet (dengan titik di bawah) ظ

 Ain ‘ apostrof terbalik‘ ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن
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 Waw W We و

 Ha H Ha ه

 Hamzah ’ Apostrof ء

 Ya Y Ye ي

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

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

2. Vokal 

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

atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tungggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 Fath}ah A A آ

 Kasrah I I ا

 D{ammah U U آ

 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

 Fath}ah dan ئ  

yaa’ 

Ai A dan I 
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 Fath}ah dan wau Au A dan U ؤ  

 

Contoh: 

 kaifa : ك يْف  

 haula : ه وْل  

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Tanda Nama 
Harakat dan 

Tanda Nama 

..ي   |  ا  ... 

fathah dan alif atau 

ya a> a dan garis di atas 

 kasrah dan yaa’ i> i dan garis diatas ي

 dammah dan wau u> u dan garis diatas ۇ

 

Contoh: 

 maata : مات

 ramaa : ر م ى 

 qiila : قيِْل  

وُْتُ   yamuutu : يَ 

4. Taa’ marbuutah 

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]. 
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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]. 

 

Contoh: 

 raudah al-atfal : الْْ  طْف الرِ وْض ةُ 

يْ ن ةُ الْف اضِل ةُ الم دِ   : al-madinah al-fadilah 

ةُ   al-hikmah : الِْْكْم 

5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arabdilambangkan dengan 

sebuah tanda tasydid, dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan perulangan 

huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

 rabbana : ر ب َّن ا

ن ا  najjaina : نَ َّي ْ

 al-haqq : الْْ ق  

 nu’ima : نُ غِ م  

 aduwwun‘ : غ دُو  

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

kasrah )ِّبي( maka ia ditransliterasikan sebagai huruf maddah menjadi i. 

Contoh: 

 Ali (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)‘ : ع لِي  

 Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)‘ : ع ر بِ  

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif 

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

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

qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. 
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Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan 

garis mendatar (-). 

Contoh: 

 al-syamsu (bukan asy-syamsu) : الشَّمْسُ 

 al-zalzalah : ا لزَّلز ل ةُ 

 al-falsafah : ا لْف لْس ف ة 

دُ   al-bilaadu : ا لْبِلَ 

7. Hamzah 

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

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

awal kata, ia tidak dilambangkan  karena dalam bahasa Arab ia berupa alif. 

Contoh: 

مُرٌوْن    ta’muruuna : تَْ 

 ’al-nau : الن َّوْعُ 

 syai’un : ش يْءُ 

 umirtu : امُِرْتُ 

8. Penulisan Kata Bahasa Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa 

Indonesia 

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

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

yang sudah lazim dan telah menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia 

atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia atau lazim digunakan dalam 

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

Misalnya, kata Al-Qur’an (dari Al-Qur’an), al-hamdulillah dan munaqasyah. 

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

maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh: 

Fizilaal Al-Qur’an 

Al-Sunnah qabl al-tadwin       

9. Lafz al-Jalaalah ( اّلله )   
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Kata “Allah” yang di dahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya 

atau berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf 

hamzah. 

Contoh: 

 diinullah : دِيْنُ الل ِ 

 billaah : بِِالل ِ 

Adapun taamarbuutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalaalah, 

ditransliterasikan dengan huruf [t]. Contoh: 

hum fi rahmatillah 

10. Huruf Kapital 

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

kapital berdasarkan pedoman ajaran bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). huruf 

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

bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri di dahului dengan 

kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetaplah nama awal diri 

tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka 

huruf ‘A’ dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan 

yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang di dahului oleh 

kata sandang (al-), baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan 

(CK, DP, CDK dan DR). Contoh: 

Wa ma muhammadun illaa rasul 

Inna awwala baitin wudi’ alinnasi lallazii bi bakkata mubarakan 

Syahru Ramadhan al-lazii unzila fih al-Qur’an 

Nazir al-Din al-Tusi 

Abu Nasr al-Farabi 

Al-Gazali 

Al-Munqiz min al-Dalal 

Jika 

  

B. Daftar Singkatan 
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Beberapa singkatan yang dilakukan adalah: 

s.w.t = subhanallahu wata’ala 

s.a.w = sallallahu ‘alaihi wasallam 

a.s = ‘alaihi al-salam 

r.a = radiallahu ‘anhu 

H = Hijriah 

M = Masehi 

SM = Sebelum Masehi 

QS = Qur’an Surah 

HR = Hadis Riwayat  

BRI  = Bank Rakyat Indonesia 

ASI = Air Susu Ibu 
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ABSTRAK 

Nama         : Zatil Hidayah Sukma Letahiit 

Nim        : 10100119147 

Judul           : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Larangan Menikah 

Selama Masa Kontrak Kerja (Studi Kasus pada BRI KC. 

Panakukkang Kota Makassar) 

PT. Bank Rakyat Indonesia atau biasa disebut BRI adalah suatu yayasan 

keungan yang telah menetapkan peraturan bagi calon pegawai yang ingin bekerja 

dan menjadi pegawai tetap di kantor BRI KC. Panakukkang kota Makkasar untuk 

wajib mengikuti proses magang atau kontrak kerja selama kurang lebih 2 tahun dan 

menandatangani kontrak perjanjian kerja yang isinya yaitu larangan menikah bagi 

karyawan magang selama masa kontrak kerja. Maka dari itu, pokok masalah yang 

akan diteliti yaitu 1) Apa dampak yang dialami karyawan magang BRI KC. 

Panakukkang Kota Makassar terhadap peraturan perjanjian larngan menikah 

selama masa kontrak kerja. 2) Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap 

peraturan perjanjian larangan menikah di BRI selama masa kontrak kerja.  

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif (Field Research) yang 

bertempatkan di PT. Bank Rakyat Indonesia atau (BRI) kecamatan Panakukkang 

kota Makassar, dengan menggunakan dua metode pendekatan yaitu pendekatan 

yuridis sosiologis dan pendekatan teologis normatif. Sumber data yang akan 

digunakan dalam penelitian ini ialah observasi, wawancara dan dokumentasi. 

Adapun teknik pengolahan dan analisis data yaitu pengolahan data, analisa data dan 

penyusunan data.  

Hasil dari penelitian ini 1). Dampak yang dialami pegawai magang terhadap 

perjanjian larangan menikah selama masa kontrak kerja yaitu lebih maksimal dalam 

bekerja, lebih mapan untuk berumah tangga, tertib dan disiplin dalam bekerja dan 

menghambat pernikahan. 2). Pandangan hukum Islam mengenai perjanjian 

larangan menikah dalam masa kontrak kerja bagi pegawai baru di PT. Bank rakyat 

Indonesia kecamatan Panakukang kota Makassar, jika dilihat dari sudut pandang 

fikih munakahat maka hukumnya diperbolehkan secara umum, karena aturan 

perjanjian larangan menikah tersebut tergolong dalam larangan pernikahan 

sementara dalam fikih munakah, karena ia memiliki jangka waktu yaitu selama dua 

tahun, setelah itu maka diperbolehkan untuk melakukan pernikahan. 

Kemudian implikasi dari penelitian ini 1). Kepada pihak perusahaan yakni 

PT. BRI kecamatan Panakukkang kota Makassar apabila aturan perjanjian larangan 

menikah selama masa kontrak kerja sangat efisien dalam peningkatan kualitas 
kinerja karyawan dan kemajuan perusahaan, maka perlu dipertahankan guna 

mendatangkan kemaslahatan bagi perusahaan dan juga bagi pegawai itu sendiri, 2). 
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Selanjutnya untuk calon pegawai dan pegawai baru di BRI KC. Panakukkang kota 

Makassar agar patuh terhadap peraturan yang telah disahkan dan disetujui oleh para 

pihak yang bersangkutan demi mewujudkan kelancaran bekerja serta hasil yang 

memuaskan bagi perusahaan, masyarakat dan pegawai itu sendiri.   

Kata Kunci: Hukum Islam, Kontrak Kerja, Larangan Menikah, Perjanjian. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pernikahan memiliki kepentingan dan kedudukan yang istimewa bagi 

eksistensi manusia. Karena melalui perkawinan, dua individu yang berbeda jenis 

kelamin dapat secara resmi membentuk suatu ikatan sosial, menjadi pasangan, 

dan menjadi sebuah keluarga. Selain itu, keluarga dapat terus membentuk 

masyarakat, dan tujuan pernikahan adalah kehidupan yang bahagia baik di dunia 

ini maupun di akhirat.1 

Berdasarkan ijma’ ulama fuqaha sependapat bahwa perkawinan 

merupakan suatu kegiatan mulia yang mempunyai banyak manfaat, apalagi 

melalui perkawinan terhindar dari hal-hal yang dilarang agama terutama di bidang 

zina, sehingga mengurangi kerugian yang dapat terjadi bagi diri sendiri sebagai 

pezina maupun masyarakat dan negara.2 

Selanjutnya, disebutkan pada pasal (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), 

mengatakan bahwa perkawinan menurut hukum Islam ialah perkawinan, yaitu 

perjanjian yang sangat kuat (miitsaqan ghaliizan) sebagai bentuk ketaatan kepada 

Allah, serta melakukannya merupakan ibadah.3 Sementara itu, menurut hukum 

positif, pernikahan merupakan ikatan yang suci antara laki-laki dan perempunan 

menjadi jodoh yang ditetapkan untuk berkeluarga dalam pandangan akidah, sesuai 

yang dinyatakan dalam Pasal (1) UU No. 1 Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan.4 

Berdasarkan sebagian gambaran di atas, penulis mengartikan bahwa makna 

perkawinan adalah hubungan yang sakral antara dua individu, yaitu laki-laki dan 

 
1 Muhammad Saleh Ridwan, “Perkawinan di bawah Umur (Dini)” Jurnal Al-Qadau, Vol. 2 

No. 1 (2015), h. 15. 
2 Dewani Romli, Fiqh Munakahat (Bandar Lampung: Nur Utovi Jaya, 2009), h. 18. 
3 Nahda Alya Rachyanti dan Muhammad Saleh Ridwan, “Penghapusan Larangan Pernikahan 

Satu Kantor” Jurnal Qadauna Vol. 2 No. 1 (2020), h. 146.  
4 Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal (1) Tentang Perkawinan 

dan Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Citra Umbara, 2007), h. 2. 
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perempuan dalam artian kasih sayang dan kesukaan dalam membangun keluarga 

yang bahagia dan langgeng sesuai syariat Islam. 

Pada hakekatnya, setiap makhluk hidup yang Allah ciptakan memiliki 

ketertarikan secara seksual (libidoseksualitas). Namun, Allah memuliakan manusia 

dengan kesempurnaan akal yang membuatnya berbeda dengan makhluk lain. Maka 

dari itu, Allah swt menciptakan manusia sepasang lelaki dan wanita untuk 

mencurahkan keinginan nafsu yang sesuai dengan naluri manusia dan penaturan 

agama melalui hubungan yang suci, sehingga keturunan tetap terjaga. Karena 

motivasi di balik pernikahan tidak semata-mata untuk memuaskan nafsu semata.5 

Jika itu hanya memuaskan keinginan, tidak ada perbedaan antara manusia dengan 

makhluk-Nya yang lain. 

Dalam Islam terdapat beberapa bagian dari pernikahan dan di antara bagian-

bagian pernikahan adalah subjektif atau perorangan. Dalam hal itu, peran 

perkawinan adalah sebagai sirkulasi kebutuhan dasar manusia yang utama. Karena 

itu, Allah swt menjadikan hamba-Nya berpasang-pasangan, serta memiliki media 

yang layak untuk tujuan memelihara keturunan.6 Sebagaimana firman-Nya dalam 

QS Asy-Syura /42: 49-50: 

 

 يَ ْلُقُ م ا ي ش اۤءُ ِۗي  ه بُ لِم نْ يَّش اۤءُ اِنَ ثًا وَّي  ه بُ لِم نْ يَّش اۤءُ ال
تِ و الْْ رْضِِۗ وه ا وْ    .ذ كُوْر  ۙ لل هِ مُلْكُ السَّمه

 يُ ز وِ جُهُمْ ذكُْر انَا وَّاِنَ ثًا وۚ يَ ْع لُ م نْ يَّش اۤءُ ع قِيْماا ِۗانَِّه ع لِيْمٌ ق دِيْ رٌ  
Terjemahnya:  

“Milik Allah-lah Kerajaan langit dan bumi, Dia menciptakan apa yang Dia 

kehendaki, memberikan anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki, 

dan memberikan anak laki-laki kepada siapa yang Dia kehendaki (49). atau 

Dia menganugerahkan jensi laki-laki dan perempuan dan menjadikan mandul 

siapa saja yang Dia kehendaki. Dia Maha Mengetahui, Maha Kuasa (50)”.7 

 

 
5 Fatchiah E. Kertamuda, Konseling Pernikahan untuk Keluarga Indonesia (Jakarta: Selemba 

Humanika, 2009), h. 26. 
6 Romlah, “Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia tentang Keabsahan Akad bagi 

Wanita Hamil” Jurnal Al Adalah, Vol. XIII No. 1 (2006), h. 24. 
7 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Surakarta: Shafa 

Media, 2015), h. 369. 
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Umumnya, perkawinan diharapkan dapat melahirkan anak cucu dan 

membangun keluarga yang tenteram dan sejahtera. Selain itu, seluruh individu 

mempunyai kesempatan menikahi teman hidup yang sesuai dengannya, 

melanjutkan generasi dan membangun rumah tangga yang bahagia dan makmur. 

Kesempatan itu yang dimiliki setiap individu dan disebut sebagai Hak Asasi 

Manusia (HAM). Ada batasan untuk siapa saja yang boleh menikah dalam suatu 

perkawinan, sekalipun perkawinan adalah sesuatu yang diperbolehkan. Dalam 

hukum Islam, batasan tersebut kemudian dikategorikan sebagai larangan 

perkawinan. 

Syariat membagi larangan pernikahan menjadi dua kategori, yaitu larangan 

abadi yang dikenal sebagai al-muharramat al-mubbadah dan larangan sementara 

yang dikenal sebagai al-muharramat al-muaqqatah.  Yang dimaksud Larangan 

pernikahan yang bersifat abadi adalah melarang orang untuk menikah selamanya, 

sebagian besar disebabkan oleh faktor-faktor seperti hubungan darah. Namun, ada 

pengecualian untuk larangan pernikahan sementara yaitu terjadi perubahan waktu 

dan keadaan, maka larangan itu bisa hilang dan dibolehkan untuk menikah. Pasal 

(8) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga menyebutkan 

alasan pelarangan perkawinan. Berikut ini adalah laranganya: 

a. Memiliki ikatan nasab mulai dari generasi ke generasi ke bawah; 

b. Terdapat hubungan darah dari generasi ke samping, yang meliputi saudara, 

antara seorang dengan saudara orang tua, dan antara seorang dengan saudara 

neneknya; 

c. Terdapat hubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau 

bapak tiri; 

d. Terdapat hubungan sepersusuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara 

susuan dan bibi atau paman susuan; 

e. Terdapat hubungan saudara dengan istri (bibi), keponakan istri (jika suami 

memiliki istri lebih dari satu); 
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f. Terdapat hubungan yang dilarang oleh ajaran agamanya maupun dalam 

peraturan perundang-undangan dilarang untuk menikah.8 

Sekalipun sebab-sebab terjadinya larangan menikah telah tertuang pada 

Undang-Undang No. 1 tentang Perkawinan pasal (8). Akan tetapi, terdapat 

pengaturan pelarangan menikah yang tidak tergantung pada alasan-alasan di atas, 

seperti dalam dunia kerja. Karena dalam dunia kerja sudah ada beberapa perusahaan 

yang membuat aturan untuk para pekerjanya, terutama dalam hal pelarangan untuk 

menikah bagi pekerja yang masih dalam masa kontrak kerja. Tentunya untuk 

merespon hal tersebut maka diperlukan suatu penelitian terkait perjanjian kerja 

yang memuat klausula larangan perkawinan agar nantinya para pihak dapat 

menanggapi alasan dibuatnya klausula tersebut. 

Beberapa perusahaan telah memberlakukan aturan untuk karyawannya, 

seperti aturan yang melarang pegawai kontraknya melangsungkan pernikahan. PT. 

Bank Rakyat Indonesia (BRI) kecamatan Panakukkang kota Makassar adalah salah 

satu perusahaan yang memberlakukan aturan tersebut. Para pegawai kontrak PT. 

Bank Rakyat Indonesai yang berlokasi di kecamatan Panakukkang kota Makassar 

harus tunduk pada ketentuan perusahaan agar dapat menjadi rujukan untuk 

karyawan dan perusahaan agar bisa menyelesaikan tugas dan kewajibannya 

menurut kekhususan masing-masing. 

PT. Bank Rakyat Indonesia atau biasa disebut BRI, adalah suatu yayasan 

keuangan biasa sesuai penyelenggaraan angsuran yang pelaksanaan aktivitasnya 

dengan cara konvesional dan berniat agar menunjang pelaksanaan pemerataan dan 

pertumbuhan ekonomi serta stabilitas nasional dalam rangka mensejahterakan 

masyarakat.9 

Untuk menjadi pegawai tetap di PT. Bank Rakyat Indonrsia, para pekerja 

harus melalui masa perjanjian kerja atau program pemagangan dengan jangka 

waktu 2 tahun, selama itu pegawai harus fokus bekerja sesuai dengan keahliannya 

 
8 Mardani, Hukum Pernikahan Islam di Dunia Islam Modern (Cet. I, Yogyakarta: Graha 

Ilmu, 2011), h. 13. 
9 Rekno Eka Devica, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Perjanjian Larangan Menikah Selama 

Masa Kontrak Kerja (Studi Kasus pada Bank BRI Laksamana Malahayati Bumi Waras Bandar 

Lampung)” Skripsi (Bandar Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2019), h. 9. 
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masing-masing berdasarkan jadwal kerja yang telah ditentukan setelah itu, 

mendapatkan kompensasi dari atasan secara konsisten. Akan tetapi, sebelum itu 

pegawai diharuskan menerima perjanjian kerja yang telah tetapkan dan salah satu 

pernyataan dalam perjanjian tersebut adalah larangan untuk melangsungkan 

perkawinan bagi karyawan yang masih terikat peraturan yang telah disepakati 

sebelumnya.10 

Akibat dari aturan pelarangan menikah yang ditetapkan oleh PT. Bank 

Rakyat Indonesia kecamatan Panakukkang kota Makassar, sejumlah karyawan 

magang harus menunda menikah hingga habis masa kontrak kerjanya. Hal ini tentu 

dapat menimulkan pertanyaan lain bagi seseorang yang siap membangun sebuah 

keluarga karena akan menyebabkan penundaan dalam pernikahan. Seseorang dalam 

situasi seperti itu akan dihadapkan pada dua pilihan: pertama, memilih 

pekerjaannya, yang telah dia perjuangkan sejak lama, dan kedua, memilih menikah 

dan memiliki anak serta merupakan keinginan bagi setiap individu, yang merasa 

telah siap untuk menikah. 

Berdasarkan permasalahan diatas penulis menyimpulkan bahwa penerapan 

peraturan pelarangan menikah bagi pekerja yang terikat kesepakatan kontrak kerja 

di BRI kecamatan Panakukkang kota Makassar ini dapat menjadi penghambat bagi 

karyawan yang ingin melaksanakan pernikahan apalagi bagi karyawan yang sudah 

memiliki calon untuk menikah. Sebab, rata-rata pegawai kontrak di kantor BRI 

adalah pegawai yang cukup dewasa yang menurut usianya biasanya berkisar antara 

22 hingga 31 tahun dan sudah boleh menikah. Namun, dengan melarang 

perkawinan selama masa kontrak, mereka akhirnya terpaksa harus memilih antara 

tetap bekerja atau menikah. Hal ini karena syariat menyarankan anak muda yang 

telah matang secara finansial dan mampu untuk segera menikah, dimungkinkan 

untuk mengendalikan nafsu dan menghindari perzinahan. 

 

 

 

 
10 Pra Wawancara, Ibu Fidya Humairah selaku pegawai magang bagian SFP Briguna yang 

bekerja di kantor BRI kecamatan Panakukang kota Makassar, Pada Tanggal 03 Maret 2023. 
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B. Rumusan Masalah 

Sesuai dengan latar belakang masalah dari judul penelitian di atas, maka 

pokok permasalahan yang akan diteliti adalah: 

1. Apa dampak yang dialami oleh karyawan magang di PT. Bank Rakyat 

Indonesia kecamatan Panakkukang kota Makassar terhadap peraturan 

perjanjian larangan menikah selama masa kontrak kerja? 

2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap peraturan perjanjian larangan 

menikah bagi karyawan magang di PT. Bank Rakyat Indonesia kecamatan 

Panakkukang kota Makassar selama masa kontrak kerja? 

 

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

Fokus penelitian dan deskripsi fokus pada penelitian ini adalah sebagai 

berikut. 

1. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian dalam proposal ini berjudul “Tinjauan Hukum Islam 

Terhadap Perjanjian Larangan Menikah Selama Masa Kontrak Kerja (Studi Kasus 

pada BRI KC. Panakukkang kota Makassar)” 

2. Deskripsi Fokus 

Supaya penelitian menjadi terencana dan menghindari terjadinya kelalaian 

dalam menafsirkannya, penulis akan mendeskripsikan penelitian ini. 

a) Hukum Islam 

Menurut Abdul Ghani Abdullah, hukum Islam tidak hanya mengatur hubungan 

manusia dengan Tuhannya, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan 

manusia. Ia juga mengatur hubungan antara manusia dan alam semesta yang 

mengacu pada al-Qur'an dan hadis.11 

 

 

 

 
11 Karim  Ridwan,  Pengertian  Hukum  Islam:  Sumber   Pembagian  dan  Tujuan  Hukum 

https://penerbitbukudeepublish.com/materi/pengertian-hukum-Islam  (6 Februari 2023), h. 1. 

 

https://penerbitbukudeepublish.com/materi/pengertian-hukum-Islam
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b) Kontrak Kerja 

Kontrak kerja adalah kesepakatan yang dibuat antara kedua belah pihak yaitu 

pemimpin atau atasan dengan pekerja atau buruh sebagai keputusan yang harus 

dilakukan selama kontrak kerja. 

c) Larangan Menikah 

Larangan menikah adalah larangan dalam melakukan suatu pernikahan (kawin) 

antara seorang pria dan seorang wanita, sesuai dengan peraturan syariah. Larangan 

ini dibagi menjadi dua, yaitu larangan selamanya dan larangan sementara. 

d) Perjanjian  

Perjanjian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), merupakan 

persetujuan yang dibuat secara tersusun atau lisan serta dilakukan oleh sekurang-

kurangnya dua pihak, dan masing-masing sepakat untuk tunduk pada apa yang 

dituangkan dalam persetujuan tersebut. 

 

D. Kajian Pustaka 

Sebagai bahan penguat dalam penelitian ini, maka penulis mengutip 

beberapa penelitian terdahulu yang relevan. 

1. Pada karya ilmiah yang mengkaji tentang kontrak kerja adalah: “Tinjauan 

Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia Terhadap Perjanjian Kerja di 

PT. Pesona Cipta Yogyakarta” oleh Fithriyyati Choliliyya, Skripsi tersebut 

menganalisis tentang pelaksanaan jam kerja tertentu (PKWT) di PT. Pesona 

Cipta Yogyakarta menurut perspektif hukum Islam dan hukum positif. 

Persamaan antara karya ilmia beliau dengan penulis yaitu menngenai 

perjanjian kerja, sementara perbedaannya yaitu penulis menitikberatkan pada 

peraturan larangan menikah selama masa kontrak kontrak dan dampaknya 

terhadap karyawan kontak yang ditinjau dari hukum Islam, sedangkan 

perjanjian jam kerja tertentu (PKWT) adalah menjadi fokus kajian ilmiah oleh 

Fithriyyah Choliliyya dalam tinjauan hukum Islam dan hukum positif. 

2. Pada penelitian yang dilakukan oleh Vika Hidayati dari IAIN Maulana Malik 

Ibrahim Malang dengan karya ilmiah yang berjudul “Larangan Perkawinan 

Bagi Karyawan Indomaret dalam Masa Kontrak Kerja Perspektif Hukum 
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Islam”. Persamaan antara penelitian beliau dengan penelitian penulis lakukan 

adalah bahwa keduanya sama-sama meneliti pengaturan pelarangan 

pernikahan sedangkan perbedaanya terletak pada pemilihan lokasi serta 

kebijakan dari instansi yang berbeda pula. 

3. Dalam karya ilmiah yang membahas tentang kontrak kerja adalah: "Tinjauan 

Hukum Islam Terhadap Perjanjian Kerja pada PT. Cilegon Fabricators di 

Bojonegara, kabupaten Serang" oleh Maisuroh, jurusan muamalat fakultas 

syariah dan hukum, STAIN Sultan Hasanuddin, Banten. Persamaan antara 

penelitian beliau dengan penulis yaitu tinjauan hukum Islam terhadap perjanjan 

kerja, sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitian masing-masing, 

dimana fokus penelitian penulis yaitu peraturan perjanjian larangan menikah 

bagi para pegawai baru di PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI). Sementara, karya 

ilmiah Maisuroh fokus penelitiannya yaitu penentuan upah kerja, pemutusan 

hubungan kerja, dan bantuan pemerintah yang berupa jaminan keselamatan dan 

kesejahteraan kerja di PT. Cilegon Fabricators. 

4. Pada penelitian yang dilakukan oleh Hanip, dengan judul skripsi 

“Implementasi Perlindungan Hukum Pekerja Kontrak di Indomaret Cabang 

Sidoarjo Tinjauan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang 

Ketenagakerjaan dan Hukum Islam”, Universitas Negeri Maulana Malik 

Ibrahim. Persamaan antara karya ilmiah beliau dengan penulis yaitu sama-

sama membahas mengenai pekerja kontrak yang ditinjau dari hukum Islam, 

sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitian, fokus penelitian 

penulis mengenai aturan larangan menikah bagi pekerja kontrak selama masa 

kontrak kerja, sementara fokus penelitian beliau yaitu pelaksanaan 

perlindungan hukum bagi pekerja kontrak serta terhadap instansi yang juga 

berbeda. 

5. Penelitian yang dilakukan oleh M. Fakhri Noval Lil Amnur dengan judul 

skripsi “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Perjanjian Larangan 

Menikah Selama Masa Kontrak Kerja (Studi di Rumah Sakit Sansani Kota 

Pekanbaru)”, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim. Persamaan 

penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu sama-sama meneliti 
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tentang aturan larangan menikah, sedangkan perbedaanya yaitu pada pemilihan 

lokasi serta dari isntansi yang berbeda.  

 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Dari rumusan masalah, tujuan dari penelitian ini serta kegunaan penelitian 

adalah sebagai berikut. 

a) Untuk mengetahui dampak yang dialami oleh karyawan magang di PT. Bank 

Rakyat Indonesia kecamatan Panakkukang kota Makassar terhadap peratuan 

perjanjian larangan menikah selama masa kontrak kerja. 

b) Untuk mengetahui Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap peraturan 

perjanjian larangan menikah bagi karyawan magang di PT. Bank Rakyat 

Indonesia kecamatan Panakkukang kota Makassar selama masa kontrak kerja 

Adapun tujuan dari penulis, yakni diharapkan mampu memberikan manfaat 

dan berguna bagi para pembacanya. Sedangkan manfaat penelitian yakni 

sebagai berikut. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan Teoritis 

1) Dapat meningkatkan wawasan ilmu pengetahuan mengenai larangan menikah 

bagi karyawan kontrak selama masa kontrak kerja di PT. Bank Rakyat 

Indonesia (BRI) perspektif hukum Islam. 

2) Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat dalam bidang 

Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syari’ah dan Hukum serta berguna bagi 

peneliti-peneliti selanjutnya. 

b. Kegunaan Praktis 

1) Dapat menjadi informasi bagi masyarakat terutama para calon pegawai yang 

ingin mendaftar di kantor BRI untuk menjadi pegawai tetap. 

2) Diharapkan penelitian ini dapat menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya. 

3) Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana hukum 

jurusan Hukum Keluarga Islam pada fakultas syari’ah dan hukum, UIN 

Alauddin Makassar.
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BAB II 

KAJIAN TEORITIS 

 

A. Hukum Islam 

1. Pengertian Hukum Islam 

Pengertian hukum Islam atau hukum syariah menurut ketentuan para 

peneliti ushul adalah ajaran (khitbah) syari' yang menyangkut kegiatan mukallaf 

individu atas permintaan atau diminta untuk memilih atau sebagai ketetapan 

(taqrir). Seperti yang ditunjukkan oleh T. M. Hasbi ash-Shiddieqy, hukum Islam 

penting bagi kajian hukum, karena undang-undang adalah kumpulan ilmu-ilmu 

yang memiliki perbincangan leluasa, dan menghimpun berbagai macam hukum 

Islam dalam menata aktivitas atas kepentingan-kepentingan individu.1 

 Kemudian, pada titik itu, dalam Buku Rujukan Hukum Islam, ulama 

ushulul fikhiyyah mencirikannya sesuai ketentuan Allah swt, dan dikaitkan kepada 

aktivitas mukallaf, baik sebagai ketentuan keputusan politik maupun menjadikan 

sesuatu sebagai alasan syariat, halangan, sah, batal dan rukhsan (melonggarkan) 

serta 'azimah (kelakuan). Hukum Islam tersirat sebagai pedoman yang berhubungan 

dengan aktivitas akil baligh dalam menjalankan ketentuan dan berpotensi 

menghindari kegiatan yang tidak sesuai dengan petunjuk al-Quran atau hadis.2 

Hukum Islam yang terdapat di Indonesia merupakan hasil ijtihad para ulama 

yang membuahkan kitab-kitab mulai dari al-Quran dan hadis, dengan tujuan agar 

diarahkan oleh para analis dan penulis tentang hukum Islam di Indonesia. 

Keputusan dari gagasan pokok-pokok syariat tersebut dituangkan dalam sebuah 

kitab atau buku-buku yang digunakan sebagai semacam perspektif dalam 

pengambilan ketetapan atau strategi terhadap suatu badan hukum dan institusi 

lainnya. 

Pengertian hukum Islam yang secara teratur dimanfaatkan secara luas di 

mata masyarakat adalah pemikiran regulasi, misalnya gagasan fikih yang 

 
1 Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, Pengantar Hukum Islam, Cet. I, Edisi Kedua 

(Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997), h. 9. 
2 H. Supardin, “Produk Pemikiran Hukum Islam di Indonesia”, Jurnal Al-Qadau Vol 4 No. 

2 (2017), h. 228. 
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dikemukakan oleh al-Ghazali, menjadi regulasi syara' tertentu bagi perbuatan 

mukallaf, misalnya, wajib, haram, mubah (boleh), sunnah, makruh, sah, fasid, batal, 

qada dan sebagainya. T. M Hasbi ash-Shiddieqy memprotes pelibatan istilah 

hukum Islam menjadi alternatif fikih Islam dengan alasan yaitu menurut pakar 

hukum Islam, kata sah mencakup semua hukum dan semua bagian dan juga kata 

hukum sejauh hukum Islam tidak secara lugas mencitrakan kekuatan fatwa ulama 

dan kekuatan rasio dalam mendapatkannya.3 

Syariat Islam dalam menata hubungan antara manusia dengan Allah swt 

maupun hubungannya antara sesame jenisnya, memiliki keterlibatan dalam 

penyusunan hukum nasional,4 tetapi memiliki konsekuensi-konsekuensi yang 

berbeda di antara dua paham tersebut. Adapun hukum nasional, pemfokusannya 

berupa rangkaian norma-norma penting dalam kehidupan yang menginginkan 

adanya bentuk-bentuk hukum yang bertautan dengan permasalah itu, sedangkan 

dalam hukum Islam, berupa rangkaian dorongan keyakinan dalam lingkungan 

orang-orang muslim mensyaratkan penerapan ketentuan-ketentuan akidah terhadap 

masalah suatu perbuatan.5 

 

2. Sumber Hukum Islam 

a. Sumber Pokok, yaitu: 

1) Al-Qur’an 

Al-Qur’an merupakan kitab suci yang berisikan firman Allah swt dan  

diturunkan secara mutawatir dalam bahasa Arab, merupakan mukjizat bagi 

Rasulullah saw selama dua puluh tiga tahun, yaitu tiga belas tahun ketika berada di 

Mekkah dan sepuluh tahun ketika hijrah ke Madinah. Ayat yang turun di Mekkah 

dikenal sebagai ayat makkiyah, kandungannya sebagian besar mengontrol 

keyakinan. Sementara ayat yang turun di Madinah disebut ayat madaniyah, 

kandungannya sebagian besar mengatur aktivitas anak Adam dalam hal muamalah, 

 
3 Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, Dinamika dan Elastisitas Hukum Islam, Cet. 

2 (Jakarta: Tintamas, 1982), h. 11. 
4 Ajub Ishak, “Posisi Hukum Islam dan Hukum Nasional di Indonesia”, Jurnal Al-Qadau, 

Vol 4 Nomor 1 (2017), h. 60. 
5 Hadi Daeng Mapuna, “Watak Dasar Hukum Islam”, Jurnal Al-Qadau Vol 1 Nomor 1 

(2014), h. 12  
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dengan tujuan untuk dijadikan petujuk dan pedoman hidup bagi setiap muslim di 

muka bumi.6 

2) Sunah 

Sunah merupakan cara-cara kehidupan sehari-hari Nabi Muhammad. Cara-

cara tersebut tergolong menjadi tiga, antara lain: 

a. Berupa perkataan Nabi Muhammad (sunah al-qauliyah) 

b. Berupa perbuatan Nabi Muhammad (sunah al-fi’liyah) 

c. Berupa keadaan diam Nabi (sunah takririyah). seperti, ada perbuatan sahabat 

yang disampaikan kepada Nabi dan Nabi tidak melarang juga tidak meyuruh.7 

3) Ijma’ 

Ijma' secara bahasa berarti setuju terhadap suatu kesepakatan. Sedangkan 

menurut istilah ijma' adalah pemahaman para mujtahid dari kaum muslimin 

sekaligus setelah wafatnya Rasulullah saw pada abad tertentu mengenai masalah 

hukum syara'.8 

4) Qiyas 

Qiyas secara bahasa adalah penafsiran sebuah objek dengan objek lainnya 

ataupun menyamakan sesuatu dengan sesuatu yang serupa. Ulama imam Syafi'i 

mencirikan qiyas menjadi pemecahan persoalan suatu kepastian hukum mengingat 

pertikaian terhadap suatu objek yang telah ditafsirkan sebelumnya oleh al-Qur'an 

dan hadits.9 

b. Sumber Pelengkap, meliputi:10 

1) Al-Istihsan, merupakan hal yang menyimpang terhadap suatu nash dari 

ketentuan utama pada ketentuan yang lain disebabkan aturan yang lebih 

mendesak terhadap suatu hal yang menyimpang tersebut. 

 
6 Wahyudin dan M. Syaifullah, Sejarah dan Perkembangan al-Qur’an, (Ulumul Qur’an 

Sejarah dan Perkembangannya), (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), h. 1. 
7  Palmawati Tahir dan Dini Handayani, Hukum Islam (Cet. 2, Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 

h. 19. 
8 Chamim Tohari, “Konsep Ijma’ dalam Ushul Fikih dan Klaim Gerakan Islam 212” Jurnal 

AQLAM Vol. 4 No. 2 (2019), h 152. 
9 Ahmad Nahrawi Abdussalam Al Indunisi, Ensiklopedi Imam Syafi’i, (Jakarta Selatan: 

PT.Mizan Publika, 2008), h. 342. 
10 Palmawati Tahir dan Dini Handayani, Hukum Islam h. 18. 
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2) Al-Istilah, merupakan pengaturan yang belum ada sebelumnya, karena 

keinginan rakyat luas yang tidak ditemukan di dalam al-Qur'an ataupun 

hadis. 

3) Al-Urf, merupakan tradisi atau kultur dalam suatu populasi individual, 

berupa ucapan maupun perilaku. 

 

3. Tujuan Hukum Islam  

Tujuan dari hukum Islam ialah agar mendapatkan kehidupan yang damai 

dan tentram, seperti mengambil apa yang menguntungkan, menghindari atau 

mengabaikan apa yang merusak kehidupan. Pada akhirnya, maksud di balik 

peraturan Islam, bilamana dianggap sebagai aturan umum, adalah untuk 

mewujudkan keridhaan Allah dalam eksistensi manusia di dunia ini dan akhirat. 

Adapun kemaslahatan yang perlu dijaga meliputi pembinaan akidah, diri, daya 

pikir, keturunan dan kekayaan. 11 

 

4. Perbedaan Hukum Positif dengan Hukum Syari’ah  

Pada hakekatnya, bahwa keberadaan syariat Islam di Indonesia adalah 

bagian yang mustahil dipisahkan dari perangkat hukum umum lainnya.12 Dalam 

hukum Islam, mengarah pada hubungan antara manusia dan Tuhan (ibadah). 

Sumber primer adalah wahyu atau kesimpulan-kesimpulan yang diambil dari 

wahyu (deducation of wahyu). Sanksinya berupa pembalasan Tuhan, baik di dunia 

ini maupun di akhirat. 

Sementara dalam hukum positif merupakan pedoman yang disusun 

mengenai interaksi anatar manusia dengan sesamanya dan atau benda saja. Sumber 

fundamentalnya adalah akal (pikiran) dan kecenderungan di mata publik. Setiap 

standar yang sah, kewenangannya bersifat keduniaan, yaitu dengan menunjuk 

 
11 Muchammad Ichsan, Pengantar Hukum Islam, Cet. I (Yogyakarta: Laboratorium Hukum, 

2015), h. 25. 
12 Darussalam Syamsuddin, “Transformasi Hukum Islam di Indonesia”, Jurnal Al-Qadau 

Vol 1 Nomor 1 (2015), h. 7. 
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perangkat negara seperti polisi, penyidik dan hakim serta lembaga pemasyarakatan 

untuk pelaksanaan sanksinya.13 

 

B. Tinjauan Umum Perjanjian 

1. Pengertian Perjanjian dalam Islam 

Secara etimologi perjanjian dalam bahasa arab disebut dengan akad, iltizam. 

Dalam bahasa Indonesia dikenal dengan kata kontrak, perikatan, perjanjian atau 

persetujuan. Yang memiliki makna kegiatan dimana seorang individu atau lebih 

melibatkan dirinya dengan seseorang atau lebih. Beberapa istilah perikatan, 

(obligation), dan itu menunjukkan ikatan yang membatasi atau ikatan hukum.14 

Sedangkan salah satu konsep dan pemahaman yang esensial dari perjanjian 

adalah perkembangan pengaturan yang merupakan bentuk norma individu dalam 

kaitannya dengan kebebasan sosial yang terkait dengan hukum perdata. Orang-

orang melalui perjanjian diizinkan untuk mengambil bagian dalam proses hukum 

sehingga dianggap sebagai komponen dari aturan hukum yang sah yang memiliki 

karakter hukum, sebagaimana pemikiran Hans Kelsen yang menyatakan bahwa 

hukum adalah suatu kepastian.15 

Di Indonesia, perikatan digunakan sebagai kata yang sebanding dengan 

verbintenis (bahasa Belanda) dan perjanjian sebagai kata yang sebanding dengan 

overeenkomst. Ada juga orang yang menggunakan susunan kata perjanjian seperti 

yang dapat disamakan dengan hukum perikatan, sedangkan perjanjian dipakai 

sebagai ungkapan kesepakatan.16 

Dari maksud di atas dapat disimpulkan menjadi penjelasan dari seseorang 

untuk melakukan atau meniadakan suatu hal serta nol kaitannya dengan keinginan 

pihak lain. Janji termasuk bersifat mengikat bagi individu yang berkepentingan, 

 
13 Palmawati Tahir dan Dini Handayani, Hukum Islam h. 14. 
14 Abdul Jalil, “Hukum Perjanjian Islam (Kajian Teori dan Implementasinya di Indonesia” 

CENDEKIA: Jurnal Studi Keislaman Vol. 6 No. 2 (2020), h. 216. 
15 Hartana, “Hukum Perjanjian (Dalam Perspektif Perjanjian Karya Pengusahaan 

Pertambangan Batubara)” Jurnal Komunikasi Hukum, Vol. 2 No. 2 (2016), h. 156. 
16 Mu’adil Faizin, Hukum Perikatan Islam di Indonesia (Lampung: Pustaka Warga Press, 

2020), h. 2. 
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berdasarkan yang telah disebutkan dalam surat QS ali-Imran/6: 7617 yang berbunyi 

sebagai berikut. 

ى ف اِنَّ الل ه  يُُِب  الْمُتَّقِيْْ       ب  لهى م نْ ا وْفٰه بعِ هْدِه   و ات َّقه

Terjemahnya: 

“Bukan begitu! Siapa yang menepati janji dan bertakwa, sesungguhnya Allah 

mencintai orang-orang yang bertakwa”.18 

 

Bagi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), kesepakatan dicirikan 

dengan kesepahaman para pihak atau lebih untuk melaksanakan dan meniadakan 

kegiatan hukum tertentu. Pakar hukum Islam mencirikan akad sebagai hubungan 

antara ijab dan qabul yang sah secara syara' yang membuat akibat hukum bagi 

barang objeknya.19 

H. M. Tahir Azhary berpendapat bahwa hukum perjanjian Islam adalah 

seperangkat aturan hukum yang di mulai dari al-Qur'an, as-sunnah (al-hadits), ar-

ra'yu (ijtihad) yang mengatur hubungan antara setidaknya dua individu sehubungan 

dengan sesuatu yang asli sebagai pokok kesepakatan.20 

2. Dasar Hukum Perjanjian dalam Islam 

a) QS ali Imran/3:16. 

ى ف اِنَّ الل ه  يُُِب  الْمُتَّقِيْْ       ب  لهى م نْ ا وْفٰه بعِ هْدِه   و ات َّقه

Terjemahnya: 

“Bukan begitu! Siapa yang menepati janji dan bertakwa, sesungguhnya Allah 

mencintai orang-orang yang bertakwa”.21 

 

 
17 Abdul Jalil “Hukum Perjanjian Islam (Kajian Teori dan Implementasinya di Indonesia” h. 

216. 
18 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Cet. I, Jakarta: 

Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019) h. 79. 
19 Abdul Jalil “Hukum Perjanjian Islam (Kajian Teori dan Implementasinya di Indonesia” h. 

217. 
20 Gemala Dewi Et.Al, Hukum Perikatan Islam (Jakarta: Kencana, 2005), h. 3.  
21 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya h. 79. 
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b) QS al-Ma’idah/5:1 

 …   يٰها ي  ه ا الَّذِيْن  اهم نُ واْا ا وْفُ وْا بِِلْعُقُوْدِِۗ 

Terjemahnya: 

“Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji!”.22 

 

c) QS an-Nahl/16:91 
 

ع ل يْكُمْ ك فِيْلَا ِۗاِنَّ الل ه   و ا وْفُ وْا بعِ هْدِ الل هِ اذِ ا ع اه دْتُّ ْ و لْ  ت  ن ْقُضُوا الْْ يَْ ان  ب  عْد  ت  وكِْيْدِه ا و ق دْ ج ع لْتُمُ الل ه  
 ي  عْل مُ م ا ت  فْع لُوْن   

Terjemahnya: 

“Dan tepatilah janji dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu 

melanggar sumpah, setelah diikrarkan, sedang kamu telah menjadikan Allah 

sebagai saksimu (terhadap sumpah itu). Sesungguhnya Allah Maha 

mengetahui apa yang kamu perbuat”.23 

 

d) QS al-Isra’/17:32 

 

 اِنَّ الْع هْد  ك ان  م سْ  وُْلْا     الْي تِيْمِ اِلَّْ بِِلَّتِِْ هِي  ا حْس نُ ح تّ ه ي  ب ْلُغ  ا شُدَّه و لْ  ت  قْر بُ وْا م ال  
 و ا وْفُ وْا بِِلْع هْدِِۖ

ِۖۖ 
Terjemahnya: 

“Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang 

lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji, sesungguhnya 

janji itu pasti dimintai pertanggungan jawabnya”.24 

 

3. Rukun dan Syarat Perjanjian dalam Islam 

Di antara para ahli fikih terdapat perbedaan pandangan mengenai pokok-

pokok suatu kesepakatan, perikatan atau perjanjian. Mengingat definisi yang 

disampaikan, khususnya sesuatu yang kehadirannya bergantung pada sesuatu yang 

berbeda meskipun sebenarnya tidak penting untuk perwujudannya. Bagaimanapun, 

semua perbedaan hanyalah istilah yang pada akhirnya tidak mempengaruhi 

substansi. Jadi, pokok-pokok susunannya adalah semua yang mengkomunikasikan 

 
22 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya h. 143. 
23 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya h. 277. 
24 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya h. 285. 
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pengertian dua keinginan atau menggantikan keadaannya baik itu tingkah laku, 

isyarat maupun tulisan.25 

Untuk unsur-unsur yang berbeda, misalnya barang yang diperjanjikan dan 

kedua belah pihak mengadakan perjanjian, diperlukan suatu kesepahaman yang 

harus ada untuk membentuk suatu perjanjian. Karena adanya ijab dan qabul 

mensyaratkan dua pihak untuk menuju suatu kesepakatan atau perjanjian. Menurut 

para ahli fikih pokok-pokok kesepakatan terdiri dari: 

1) Pihak yang melakukan akad perjanjian (Akid). 

2) Barang yang diakad (ma’uqud alaih). 

3) Maksud dari melakukan akad perjanjian (maudhu al-aqad). 

4) Melakukan ijab dan qabul dalam perjanjian (shighat al-aqad).26 

a. Rukun Perjanjian 

Rukun perjanjian merupakan sighat akad yang terdiri dari ijab dan qobul, yaitu 

cara bagaimana rukun-rukun kesepakatan diungkapkan dan menyinggung 

keinginan kedua belah pihak.27 Adapun rukun-rukun suatu akad adalah:  

1. Aqid  

Aqid merupakan pihak yang mengadakan perjanjian, ada kalanya tiap-tiap 

pihak terdiri atas seorang individu dan ada kalanya berbentuk kelompok. Seseorang 

yang memiliki perjanjian mencegah individu yang mempunyai kebebasan (aqid 

asli) dan kadang-kadang menjadi utusan dari orang-orang yang mempunyai 

kebebasan istimewa. Ulama fikih mewasiatkan persayarat atau standar yang 

diharuskan bagi seorang aqid untuk memenuhinya,28 yaitu sebagai berikut. 

a) Ahliyah, yaitu mempunyai kapasitas dan kemampuan dalam melaksanakan 

kesepakatan. Umumnya, orang-orang akan mempunyai ahliyah jika mereka 

dewasa atau mumayyiz dan berakal. Maksud akal di sini yaitu tidak gila untuk 

dapat memahami percakapan orang-orang pada umumnya. Sementara itu, 

 
25 Wahbah az-Zuhaili, Fikih Islam wa Adillatuhu Jilid 4 Cet. I (Jakarta: Gema Insani, 2011), 

h. 429. Lihat juga dalam Hariman Surya Siregar dan Koko K4hoeruddin, Fikih Muamalah Teori dan 

Implementasi (Bandung: Rosdakarya, 2019), h. 36. 
26 Qomarul Huda, Fikih Muamalah (Yogyakarta: Teras, 2011), h. 28.  
27  Abdul Jalil, “Hukum Perjanjian Islam (Kajian Teori dan Implementasinya di Indonesia)” 

h. 218. 
28 Hendi Suhendi, Fikih Muamalah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), h. 54. 
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mumayyiz berarti dapat memisahkan yang benar dengan yang salah, terutama 

yang beresiko dengan yang tidak beresiko, dan juga yang merugikan dengan 

yang menguntungkan. 

b) Wilayah, dapat dimaknai menjadi hak dan kewenangan individual yang 

mendapat legalisasi syar'i untuk menyelesaikan transaksi bagi satu benda yang 

spesifik. Hal ini mengandung arti bahwa orang tersebut pastilah pemilik 

pertama, penjaga atau utusan dari pokok kesepakatan, akibatnya orang tersebut 

mempunyai hak dan kekuasaan dalam melaksanakannya. Juga, di atas 

segalanya, individu dalam melaksanakan perjanjian harus dibebaskan dari 

unsur paksaan sehingga ia dapat mengkomunikasikan keputusannya secara 

terbuka. 

2. Mau’qud ‘alaih yaitu objek akad.  

3. Maudhu’ al ‘aqd yaitu tujuan atau hal utama melangsungkan akad, apabila 

berbeda akad maka berbeda juga tujuan pokok akad. 

4. Sighat al ‘aqd yitu ijab dan qabul. Ijab merupakan awal dari penjelasan yang 

muncul dari salah satu pihak yang berakad selaku penjabaran maksudnya 

dalam melangsungkan kesepakatan, sementara qabul adalah kata yang muncul 

dari orang yang bersepakat juga, serta disebutkan setelah akad. persetujuan. 

Ada beberapa perkara yang wajib di amati dalam sighat al ‘aqd29 yaitu: 

1. Sighat al ‘aqd patut nyata pengertiannya. Tutur kata dalam ijab qabul harus 

nyata dan tidak panjang lebar. 

2. Harus bersesuaian antara ijab dan qabul. Tidak diperbolehkan antara yang 

berakad dengan yang menyetujui berbeda lafaz. 

3. Menggambarkan keseriusan dan kesudian antara para pihak yang 

berkepentingan, tanpa terkekang dan tanpa melihat bahaya ataupun terancam 

dari pihak lain dengan alasan bahwa dalam tijarah harus saling memuaskan. 

 

 

b. Syarat Perjanjian 

 
29 Sohari Sahari, Fikih Muamalat, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 43. 
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Dalam kesepakatan atau perjanjian dikatakan legal dan membatasi secara 

hukum untuk orang-orang yang melakukannya. Adapun syarat sah suatu perjanjian 

terdapat pada pasal 1320 Undang-Undang Hukum Perdata tersebut memutuskan 

empat syarat sah dalam perjanjian, ialah: 

1. Memiliki kesanggupan dalam melakukan sebuah kontrak (bekwaamheid); 

2. Memiliki legalisasi selaku ucapan persetujuan dengan rela bagi orang-orang 

yang terlibat kontrak (toestemming); 

3. Mengenai sesuatu benda maupun objek yang spesifik (bepaalde onderwerp); 

4. Memiliki alasan yang dibenarkan (georloofde oorzak).30 

Sementara itu, ulama fikih berpendapat bahwa pada hakikatnya orang-orang 

yang melakukan kontrak mempunyai kesempatan dalam menentukan syarat pribadi 

dalam sebuah kesepakatan. Sesuai dengan apa yang diucapkan oleh mazhab Hanafi 

dan Syafi'i, meskipun mereka memiliki peluang dalam keadaan tertentu, namun 

peluang tersebut memiliki titik potong atau batasan, apabila syarat tersebut tiada 

berlawanan dengan asas tersebut.31 Syarat-syarat yang dimaksud terdiri dari: 

a) Orang-orang yang berakad diharuskan mampu berperan (ahli); 

b) Pokok perjanjian diakui secara hukum; 

c) Akad tersebut diperbolehkan oleh syariat dan dilaksanakan oleh pihak yang 

berhak atas akad tersebut; 

d) Benda yang diakadkan bukan benda yang dilarang oleh syariat; 

e) Akad tersebut memiliki manfaat; 

f) Ijab tidak diakui apabila kontrak yang dibuat dibatalkan sebelum ucapan 

qabul.32 

 

 

 

4. Macam-Macam Perjanjian dalam Islam 

 
30 Novi Ratna Sari, “Komparasi Syarat Sah Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata dan Hukum Islam” Jurnal Repertorium, Vol. IV No. 2 (2017), h. 81. 
31 Hariman Surya Siregar dan Koko Khoeruddin, Fikih Muamalah Teori dan Implementasi 

h. 37. 
32 Qomarul Huda, Fikih Muamalah h. 32. 
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Mayoritas jumhur ulama fikih berpendapat bahwa akad dapat 

dikelompokkan dari segi legalitasnya. Sesuai syariat, akad dikelompokkan 

membentuk: 

a. Akad yang benar, khususnya akad telah sesuai dengan rukun dan syarat akad 

menurut hukum Islam.33 Hukum kata benar yaitu berdasarkan suatu dampak 

aturan yang timbul dari kesepakatan tersebut serta berlaku dan mengharuskan 

para pihak pada kesepakatan itu. golongan Hanafi dan Maliki, akad yang 

shahih terbagi atas dua jenis, yaitu: 

1) Akad nafidz (bisa dilangsungkan) merupakan akad yang tidak 

bertentangan dengan rukun dan syaratnya dan tanpa adanya halangan 

dalam menyelesaikannya. 

2) Akad mauquf (ditangguhkan) merupakan suatu akad yang dilakukan oleh 

orang yang mampu untuk berbuat secara hukum, namun orang tersebut 

mempunyai otoritas dalam melakukan serta menunaikan akad tersebut.34 

Jika dipandang dari sudut terikat maupun tidak terikat, jumhur ulama 

membaginya atas dua jenis, yaitu: 

1) Akad yang membatasi (terikat) para pihak dalam berakad, sehingga salah 

satu pihak tidak boleh membatalkan perjanjian itu tanpa persetujuan dari 

pihak yang lain. 

2) Akad yang membebaskan (tidak terikat) untuk orang-orang yang berakad, 

misalnya dalam akad al-wakalah (perwalian), al-'ariyah (menyanggam) 

dan al-wadi'ah (produk tanggungan). 

b. Akad yang tidak benar adalah akad yang tidak sesuai rukun dan syarat akad, 

maka dari itu semua dampak aturannya berhenti dan orang-orang yang berakad 

terbebas dari akad tersebut. Kelompok Hanafiyah membaginya jadi 2 bagian 

pertama, akad fasad dan akad batil. Akad batil ialah akad yang tidak memenuhi 

rukun atau ada larangan syariat. Sedangkan akad fasad merupakan akad yang 

 
33 Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), h. 56. 
34 Nasrun Haroen, Fikih Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 108. 
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umumnya dijadiakn sebagai syariat, namun sifat yang pdiakadkan tersebut 

tidak jelas.35 

Adapun berdasarkan tujuannya, akad terbagi menjadi dua, yaitu: 

a. Akad tabarru’ ialah bentuk kontrak yang terkait kegiatan transaksi dan 

menolak laba (non profit transaction). Tujuan dilakukannya akad tabarru’ 

adalah untuk saling membantu dalam mencapai sesuatu yang bermanfaat. 

Dengan begitu, orang yang melakukan amal tidak dibenarkan meminta balasan 

segala sesuatu dari orang lain. Balasan dari akad tabarru’ yaitu dari Allah swt, 

bukan manusia. Tetapi, orang yang melakukan akad tabarru’ dapat menyuruh 

partner transaksinya membantu menutupi anggaran yang telah dibelanjakannya 

dalam mengadakan akad tanpa mendapatkan keuntungan darinya. 

b. Akad tijarah, ialah berbagai jenis akad yang berkaitan dengan transaksi guna 

mendapatkan keuntungan (profit orientation). Jenis akad ini dibuat dengan 

maksud sepenuhnya untuk mendapatkan keuntungan, karena bersifat bisnis. 

Hal ini tergantung pada keputusan usaha bahwa bidang usaha merupakan 

tindakan dalam meraih keuntungan.36          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

5. Berakhirnya Perjanjian dalam Islam 

Sesuai syariat Islam, berakhirnya suatu akad karena terdapat beberapa faktor 

yang mengakibatkan akad tersebut harus berakhir. Faktor-faktor tersebut adalah 

terpenuhinya tujuan akad (tahqiq gharadh al-'aqd), pemutusan akad (fasakh), 

wafatnya satu pihak yang berakad, dan tidak memperoleh izin dari yang berhak 

dalam akad mauquf. Berikut ini adalah penjelasan fakto-faktor yang dimaksud. 

a. Terpenuhi Tujuan Akad 

Akad dianggap berakhir ketika tujuan telah diraih. Demikian pula suatu 

perjajian telah diputuskan kapan perjanjian tersebut berakhir, sehingga seiring 

berjalannya waktu kontrak itu selesai dengan sendirinya. Umumnya 

kesepakatan selalu didasarkan pada jangka waktu tertentu (memiliki jangka 

waktu terbatas), jadi ketika waktu yang disetujui telah tiba, itu secara alami 

 
35 Ahmad Wardi Muslich, Fikih Muamalat, (Jakarta: Amzah 2017), h.153.  
36 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah, (Jakarta: PT. Rajawali 2010), h. 35. 
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(segera dengan hampir tidak ada tindakan hukum lainnya) maka telah batal 

perjanjian yang telah mereka buat. Contohnya akad sewa-menyewa yang 

mempunyai jangka waktu tertentu.37 

Mengenai hal tersebut, ketentuan hukumnya terdapat pada QS at-Taubah/9: 4: 

ا ف ا تِ واْا الِ يْهِمْ اِلَّْ الَّذِيْن  ع اه دْتُّ ْ  يْ  اا وَّلَْ  يظُ اهِرُوْا ع ل يْكُمْ ا ح دا هُمْ   مِ ن  الْمُشْركِِيْْ  ثَُُّ لَْ  ي  ن ْقُصُوكُْمْ ش   ع هْد 
 اِنَّ الل ه  يُُِب  الْمُتَّقِيْْ  

تِِِمِْۗ    اِلٰه مُدَّ
Terjemahnya: 

“(Ketetapan itu berlaku,) kecuali atas orang-orang musyrik yang telah 

mengadakan perjanjian dengan kamu dan mereka sedikitpun tidak 

mengurangi (isi perjanjian) dan tidak (pula) mereka membantu seseorang 

pun yang memusuhi kamu. Maka, terhadap mereka itu penuhilah janjinya 

sampai batas waktunya. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang 

bertakwa”.38 

 

Dapat dipahami penjelasan ayat di atas, terutama pada ungkapan “penuhilah 

janji sampai batas waktunya”, maka diharuskan untuk menunaikan apa yang 

telah disepakati dengan mencapai tenggat waktu yang sudah ditetapkan dan 

apabila lewat dari waktu yang yang disepakati, maka secara otomatis perjanjian 

itu menjadi batal, terlepas dari dengan siapa seorang muslim itu melakukan 

perjanjian, sekalipun orang beragama non-muslim. 

b. Terminasi (Pemutusan Akad)  

Pemutusan akad atau terminasi akad dalam kamus ilmiah kontemporer 

dicirikan sebagai pembatasan atau penghentian. Artinya pemutusan akad (end 

of agreement) ialah bukti berakhirnya kontrak yang dibuat sebelum 

diselesaikan. Terminasi akad ini tidak sama dari dengan berakhir kesepakatan 

dimana kesepakatan ditutup lantaran orang-orang yang terlibat telah 

melaksanakan setiap akad yang muncul dari kesepakatan maka dari itu, tujuan 

yang ingin diperoleh para pihak telah tercapai. Sedangkan pemutusan akad 

ialah selesainya suatu perjanjian akibat di fasakh (di putus) oleh pihak yang 

 
37 Zumrotul Wahidah, “Berakhirnya Perjanjian Perspektif Hukum Islam dan hukum Perdata” 

TAHKIM: Jurnal Peradaban dan Hukum Islam, Vol. 3 No. 2 (2020), h. 23. 
38 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya h. 187. 
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terlibat dalam artian bahwa akad tersebut tidak dilakukan dengan alasan 

tertentu.39 

Istilah yang dipakai oleh para ahli hukum Islam sebagai terminasi akad adalah 

fasakh. Fasakh adalah menyerahkan hubungan perjanjian, mencabut ataupun 

membatalkan seluruh hubungan perjanjian seolah-olah perjanjian itu tidak 

pernah terjadi. Melalui fasakh, orang-orang yang terikat kesepakatan kembali 

ke status sebelumnya dimana perjanjian tersebut belum dibuat. Menurut Prof. 

Syamsul Anwar sebagaimana dikutip oleh Fitria Andrianti dan Imran Zulfitri 

bahwa pumutusan akad (terminasi akad) terbagi 4 kelompok yang meliputi:40 

1) Pembatalan akad yang didasari kesepakatan para pihak (al-Iqalah).  

Batalnya suatu akad karena kesepakatan orang-orang yang berakad 

terhadap aturan akad syariah yang disebut dengan istilah al-iqalah. 

Landasan syariat yang berhubungan dengan pembatalan akad terdapat 

pada ungkapan Nabi berikut: 

ُ ع ثْ ر تهُُ ي  وْم  القِي ام ةِ )رواه ابن حبان(م نْ   أ ق ال  مُسْلِماا أ ق ال  الل 

Terjemahnya: 

“Barang siapa yang menerima pembatalan transaksi (iqalah) dari 

seorang muslim, maka Allah akan membebaskannya dari 

kesalahannya di hari kiamat”. (HR. Ibnu Hibban) 

Namun demikian, dalam iqalah juga terdapat ketentuan-ketentuan yang 

sah secara hukum, yaitu karena kesepakatan itu berlaku berdasarkan 

persetujuan dan qabul para pihak, sehingga yang berwenang melakukan 

iqalah adalah orang-orang yang berkepentingan. Selain itu, batalnya 

perjanjian yang telah dibuat beserta akibat hukumnya juga orang-orang 

yang bersangkutan kembali pada status aslinya seperti sebelum perjanjian 

itu terjadi. Oleh karena itu, agar iqalah dapat selesai, diharapkan objek 

perjanjian itu benar-benar ada, lebih lanjut semua yang berhubungan 

 
39 Oni Sahroni, Fikih Muamalah; Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam 

Ekonomi Syariah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 186. 
40 Fitria Andriani dan Imran Zulfitri, “Berakhirnya Hukum Kontrak dalam Perspektif Hukum 

Islam dan Hukum Perdata” AL-AHKAM: Jurnal Syari’ah dan Peradilan Islam, Vol. 1 No. 2 (2021), 

h. 21.  
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dengan perjanjian itu juga dibubarkan, misalnya akad penjaminan atau 

penanggungan yang mengikuti akad pokok. 

Selanjutnya untuk pihak ketiga, iqalah adalah akad lain untuk memberikan 

jaminan perlindungan kepada pihak ketiga. Untuk syarat iqalah dan khiyar 

yang berlaku, misalnya pedagang menemukan ketidaksempurnaan yang 

terjadi pada pembeli terhadap benda yang dipulangkan oleh pembeli yang 

mana penjual tidak mengetahuinya ketika melakukan iqalah, maka di 

waktu itu juga dia memiliki hak untuk mempulangkan barang tersebut 

kepada pembeli (tidak jadi melakukan iqalah). Supaya pembatalan 

perjanjian menjadi sah, terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi. Syarat-

syaratnya meliputi: 

a) Iqalah terjadi karena akad dimana akad tersebut bisa difasakh (putus); 

b) Disetujui oleh masing-masing pihak; 

c) Objeknya lengkap dan berada di tangan pihak yang satu yang berarti 

jika objeknya lenyap, maka iqalah mustahil dilaksanakan. Tetapi, jika 

lenyapnya hanya setengah maka dapat dilaksanakan pada bagian yang 

belum lenyap berdasarkan harga yang sepadan; 

d) Dilarang meninggikan harga dari harga utama, sebab iqalah ialah 

pemutusan akad dimana biaya pemutusan dilimpahkan pada pihak 

yang dimintakan pemutusan. 

2) Terminasi Akad Melalui Urbun   

Sebuah perjanjian diikuti oleh semacam kegiatan yang sah oleh pihak-pihak yang 

diberi kesempatan tiap-tiap dari mereka untuk mengakhiri perjanjian itu sendiri 

dengan menanggung kerugian tertentu. Hal ini tercermin dari cicilan yang oleh 

syariat disebut urbun, semacam cicilan di awal atau uang panjar. Di kalangan 

syariat Islam zaman sekarang, urbun adalah landasan yang diperbincangkan 

berlaku atau tidaknya dengan syariat Islam, karena hadis nabi yang melarang 

urbun tidak substansial sehingga tidak bisa dijadikan dalil. 

3) Terminasi Akad karena Tidak Dapat Dilaksanakan 

a) Fikih Pra-Modern Membatasi Kebolehan Fasakh 

Tuntutan pembatalan akad (fasakh) dari pihak yang satu lantaran 

pihak lainnya tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati pada 
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dasarnya dibatasi dalam hukum Islam. Terkait asasnya dalam fikih pra-

modern menyatakan bahwa dalam akad muawadah (berat) yang wajar dan 

tidak mengandung khiyar (pilihan), apabila salah satu pihak tidak 

menunaikan akad maka pihak yang lain membebaskan dirinya dari 

tanggung jawabnya atas dasar tidak diimbangi dengan pihak yang dijamin, 

yang tidak dapat meminta akad fasakh berdasarkan wanprestasi dari pihak 

yang bersangkutan, namun akad tetap berjalan. Yang dapat dilakukannya 

adalah menggugat pemberi persetujuan untuk melakukan perikatan atau 

meminta dhaman (membayar) sesuai dengan syarat dan alasan 

kepentingan dhaman tersebut berupa kesepakatan yang sebenarnya. 

b) Pembelaan Berdasarkan Tidak Dilaksanakannya Akad  

Jika salah satu pihak tidak mendapatkan pelaksanaan perikatan dari 

pihak lainnya, oleh syariat Islam kontemporer diberi pilihan untuk 

meminta fasakh atas akad yang dimaksud, maka jelaslah dia jauh lebih 

berhak untuk menjaga atau menunda pelaksanaan perikatan sampai pihak 

yang bermitra berikrar untuk melakukan perikatannya juga. Hal tersebut 

pada syariat disebut dengan opsi menghalang (haq al-habs), namun secara 

umum opsi menghalang yang dimaksud lebih intensif dari menunda 

pelaksanaan kesepakatan dalam suatu perjanjian yang bersesuaian, 

mengingat fakta bahwa opsi untuk mengadakan juga mencakup 

pengaturan yang muncul dari berbagai sumber. selain akad timbal balik. 

4) Mustahil Dilaksanakan 

Apabila perikatan tidak dapat diselesaikan oleh salah satu pihak karena 

sebab-sebab lain, maka perjanjian tersebut batal dengan sendirinya tanpa 

bantuan orang lain tanpa perlu adanya putusan pengadilan karena 

perjanjian tersebut sulit untuk dilakukan. Misalnya, pada akad jual beli, 

jika barang jual beli itu musnah di tangan pedagang setelah akad ditutup 

sebelum benda tersebut diberikan untuk pembeli, sehingga pada saat itu, 

secara langsung perjanjian berakhir karena objeknya hilang dan penjual 

mengembalikan bayaran kepada pembeli apabila pembeli sudah terlanjur 

menyerahkan bayarannya. 
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Untuk situasi berupa pemusnahan barang akibat kelalaian dealer sendiri 

atau karena bencana yang berada di atas dan di luar kemampuan untuk 

mengalahkannya. Dengan asumsi pemusnahan barangnya dilakukan oleh 

pihak luar yang tidak ada sangkut pautnya dengan perjanjian, maka 

pembeli memiliki pilihan yaitu menyelesaikan perjanjian sambil meminta 

diskon biaya penggantian dari pihak luar yang menyebabkan pemusnahan 

produk pada satu pihak atau melanjutkan dengan perjanjian jual beli dan 

menyerahkan nilai tunai kepada penjual namun, pembeli membebankan 

ganti rugi ke pihak luar yang mengakibatkan hilangnya barang tersebut. 

c. Wafatnya Salah Satu Pihak yang Berakad 

Jika seseorang yang berakad wafat, maka dalam permasalah tersebut jumhur 

ulama fikih mengungkapkan bahwa tidak semua akad secara konsekuen 

berakhir dengan meninggaltnya salah satu pihak yang melaksanakan akad 

tersebut. Akad yang dapat diakhiri dengan meninggalnya salah satu pihak yang 

melaksanakan akad, antara lain sewa-menyewa, ar-rahn, al-kafalah (jaminan), 

asy-syirkah (akad kerjasama), al-wakalah (menyerahkan atau mewakilkan 

urusan) dan al-muzarara’ah.41 

d. Tidak Memperoleh Persetujuan dari yang Disetujui  

Pada akad maukuf (akad yang kewenangannya tergantung pihak ketiga) 

misalnya, bai' al-fudhuli dan akad anak yang belum cukup umur (belum 

baligh), maka akad tersebut berakhir dalam hal pihak yang berhak tidak 

memberikan izin.42 Bai' al-fudhuli adalah jenis kesepakatan dan pembelian 

yang sah mengingat hal itu diizinkan oleh individu yang mewakilinya. 

 

C. Kontrak Kerja dalam Hukum Islam 

1. Pengertian Kontrak Kerja dalam Islam 

Kontrak kerja dalam hukum Islam dikenal dengan istilah al-ijarah ( هجَارَة ها ِ لْا ) 

yang bermakna bayaran, menyewa, jasa atau imbalan. Secara etimologis, al-ijarah 

 
41 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah, h. 109. 
42 Muhammad Ardi, Asas-Asas Perjanjian (Akad) Hukum Kontrak Syariah dalam Penetapan 

Salam dan Istisna”, Jurnal Hukum Diktum, Vol. 14 No. 2 (2021), h. 272.  
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berasal dari kata al-ajru yang mengandung arti al'iwadh (penggantian), oleh karena 

itu ats-tsawabu dalam hal pahala disebut juga al-ajru (upah). Ijarah mengandung 

arti ajr (upah), tsawab (pahala), 'iwadh (membayar), imbalan, biaya, sewa atau 

biaya jasa.43 

Terdapat beberapa definisi ijarah yang telah ditafsirkan oleh 4 ulama besar 

adalah sebagai berikut.44 

a) Ulama madzhab Hanafiyah mendefinisikan: 

بعِِو ض عُقْدٌ ع لى  م ن افِع     ٍ

“Transaksi terhadap suatu manfaat dengan suatu imbalan”. 

b) Ulama madzhab Syafi’iyah mendefinisikan: 

ح ةِ بعِِو ضٍ م عْلُوْم  ٍ عُقْدٌ ع ل ى م ن ْف ع ةٍ م قْصُوْد ةٍ م عْلُوْم ةٍ مُب اح ةٌ ق ابلِ ةٌ للِْب ذْلِ و الْإبِ 

“Transaksi terhadap manfaat yang dituju, tertentu bersifat bisa dimanfaatkan, 

dengan suatu imbalan tertentu”. 

c) Ulama Maliki dan Hambali mendefinisikannya: 

لِْيْكُ م ن افِع  ش يْئُ مُب اح ةٍ مُدَّة  م عْلُوْمٍ بعِِو ض  ٍ تِ 

 “Pemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu 

imbalan”. 

 

Dilihat dari pengertian ijarah masing-masing ulama di atas, akad ijarah 

tidak boleh dibatasi oleh suatu syarat. Demikian juga akad ijarah tidak 

mempermasalahkan pohon untuk diambil hasilnya (buahnya), sebab hasil alam itu 

merupakan materi (objek), sementara akad ijarah dipusatkan pada kemanfaatnya. 

Seperti yang dikemukakan oleh syara' mengenai pengertian al-ijarah bahwa 

ijarah ialah bentuk akad yang diambil keuntungannya melalui substitusi. 

 
43 Mawar Jannati Al-Farisi, “Penerapan Al-Ijarah Dalam Bermuamalah” Ecopreneur: Jurnal 

Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol. 2 No. 2 (2021), h. 237. 
44 Husain Insawan, “Al-Ijarah dalam Perspektif Hadis; Kajian Hadis dengan Metode 

Maudhu’iy” Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol. 2 No. 1 (2017), h. 139. 
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Terkadang Manfaatnya berupa keuntungan materi, misalnya rumah untuk tempat 

tinggal, atau kendaraan untuk dikendarai (mengemudi) dan terkadang berupa 

pekerjaan, misalnya suatu karya yang dibuat oleh seorang insinyur pembangunan, 

penenun, tukang pewarna (celup), desainer (penjahit) dan tukang binatu. 

Ada kalanya manfaat itu berwujud seperti pekerjaan individu seseorang 

dengan melimpahkan tenaganya, misalnya khadam (bujang) dan buruh. Pemilik 

yang menyewakan manfaat disebut mu'ajjir (orang yang menyewakan/ahli). Pihak 

lain yang memberi sewa disebut musta'jir (orang yang menyewa = penghuni). 

Selanjutnya sesuatu yang diperjanjikan untuk diambil manfaatnya disebut ma'jur 

(sewaan) sedangkan jasa yang memberikan manfaat dalam bentuk imbalan disebut 

ajran atau ujrah (bayaran).45 

Selama akad sewa terjadi, penyewa mempunyai  hak untuk mendapatkan 

keuntungan, adapaun individu yang memberi sewaan juga memiliki hak untuk 

mendapatkan upah, sebab akad ini bersifat mu'awadhah (pengganti). Sementara itu, 

pandangan Thamrin Abdullah, yang mengemukakan gagasan bahwa ijarah ialah 

akad pertukaran hak pakai hasil terhadap tenaga kerja dan barang melalui 

pembayaran upah sewa, tanpa disertai oleh pertukaran hak milik atas objek itu 

sendiri.46 

Hukum Islam memandang hubungan bisnis antara pemimpin (atasan) 

dengan tenaga kerja sebagai semacam kontrak ijarah yang berisi keputusan, aturan 

beserta prosedur kontrak kerja yang berbeda antara tenaga kerja dan atasan 

(majikan), khususnya kontrak ijarah al-amal yaitu bayaran terhadap sebuah 

pekerjaan seperti hubungan antar pihak yaitu pekerja (tenaga kerja) dengan pihak 

pemberi pekerjaan (majikan atau atasan) yang objeknya berupa jasa dan upah 

sebagai imbalan untuk pekerjaan tertentu.47 

 
45 Agung Fakhruzy, “Sistem Operasional Akad Ijarah Pada Kinerja Tukang Bangunan 

Menurut Ekonomi Islam di Desa Kertagena Tengan Kabupaten Pamekasan” Jurnal Ekonomi dan 

Perbankan Syari’ah, Vol. 5 No. 1 (2020), h. 66. 
46 Rosdalina Bukido en Faradila Hasan, “Penerapan Akad Ijarah pada Produk Rahn di Cabang 

Pengadaian Syari’ah Istiqlal Manado” Jurnal Ilmial Asy-Syir’ah, Vol. 14 No. 1 (2016), h. 5.  
47 Ridwan, Fikih Perburuhan (Yogyakarta: Grafindo Litera Media, 2007), h. 44. 
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Ijarah adalah keuntungan dari suatu benda ataupun jasa khusus dengan 

ukuran upah yang sesuai.48 Dasar hukum akad ijarah mengenai hubungan antara 

atasan dan tenaga kerja yang dijelaskan oleh al-Qur'an dan hadis yang berbunyi: 

ى ع نِ الْف حْش اۤءِ و الْمُنْك رِ و الْ  ب  غْيِ ي عِظُكُمْ اِنَّ الل ه  يَ ْمُرُ بِِلْع دْلِ و الِْْحْس انِ و ايِْ ت اۤئِ ذِى الْقُرْبٰه و ي  ن ْهه
 ل ع لَّكُمْ ت ذ كَّرُوْن  

Terjemanhya: 

“Sesungguhnya, Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, 

memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, 

kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar 

kamu dapat mengambil pelajaran”. (QS An-Nahl/16: 90).49 

Ayat di atas menjelaskan bahwa pihak yang memberi pekerjaan (atasan) 

dituntut agar kiranya bertindak sopan, melakukan sesuatu yang bermanfaat dan 

bersikap murah hati kepada para pekerjanya. Selain itu, atasan (majikan) wajib 

memakmurkan para pekerjanya, termasuk upah yang layak juga larangan bagi pihak 

pemberi pekerjaan untuk tidak melakukan perbuatan keji dan penganiayaan 

terhadap para pekerjanya. Sedangkan dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Majah, Nabi 

bersabda: 

فَّ ع ر قهُُ )رواه ابن ماجه( ع نْ ع بْدِاِلله بْنِ عُم ر  ق ال  ر سُولُ اللهُ ع ل يْهِ و س لَّم  أ عْطوُالْْ جِيْْ  أ جْر هُ   ق  بْل  أ نْ يَِ 
Terjemahnya:  

“Berikanlah olehmu upah orang sewaan sebelum keringatnya kering” (HR. 

Ibnu Majah). 

 

2. Dasar Hukum Kontrak Kerja 

a) Berdasarkan Al-Qur’an. 

Jumhur ulama fikih beranggapan, atas dasar diizinkannya melakukan ijarah 

yaitu sebagai berikut. 

 
48 Abdul Jalil, Teologi Buruh (Yogyakarta: LKIS, 2008), h. 130-138. 
49 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya h. 277. 
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نْ ي اۙ و ر ف  عْن ا ب  عْ  ن  هُمْ مَّعيِْش ت  هُمْ فِٰ الْْ يهوةِ الد   نَ ْنُ ق س مْن ا ب  ي ْ
ِۗ
ض هُمْ ف  وْق  ب  عْضٍ  ا هُمْ ي  قْسِمُوْن  ر حْْ ت  ر بِ ك 

تٍ ل يِ  تَّخِذ  ب  عْضُهُمْ ب  عْضاا سُخْريٰا ِۗو ر    حْْ تُ ر بِ ك  خ يٌْْ مِّ َّا يَ ْم عُوْن   د ر جه
Terjemahnya: 

“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah 

menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan 

Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa 

derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan 

rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan” (az-

Zukhruf/43: 32).50 

 

تُمْ بِِلْم   د كُمْ ف لَ  جُن اح  ع ل يْكُمْ اذِ ا س لَّمْتُمْ مَّاا اهت  ي ْ  و ات َّقُوا الل ه   … ِۗو اِنْ ا ر دْتُّ ْ ا نْ ت سْتَ ْضِعُواْا ا وْلْ 
عْرُوْفِِۗ

 و اعْل مُواْا ا نَّ الل ه  بِ ا ت  عْم لُوْن  ب صِيٌْْ  
Terjemahnya: 

“…dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada 

dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. 

Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat 

apa yang kamu kerjakan” (QS. al-Baqarah/2: 233).51 

 

b) Berdasarkan Hadis 

Setelah al-Qur’an, dasar hukumnya juga terdapat pada sebagian hadis riwayat 

Baihaqi mengenai kontrak kerja, yaitu:52 

ُ ع ل يْهِ و س لَّم : اعُْطوُا الْ جِيْْ  أ جْر هُ ق     , ق ال  ر سُوْلُ الل  ص لَّى الل  فَّ  ع نْ ع بْدِاللِ  ابِْنُ عُمِر  ق ال  بْل  أ نْ يَِ 
 )رواه البيهقي( ع ر قهُُ و أ عْلِمُوْهُ فِ ع م لِه

 

Terjemahnya:  

“Dari Abdullah bin ‘Umar ia berkata, bahwa Rasulullah Saw bersabda: 

berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering, dan beritahukanlah 

upahnya sewaktu ia masih bekerja”. (HR. Baihaqi) 

 

 
50 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya h. 491. 
51 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya h. 37. 
52 Husain Insawan, “Al-Ijarah dalam Perspektif Hadis; Kajian Hadis dengan Metode 

Maudhu’iy” h. 144. 
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Hadits ini menceritakan tentang akhlak dalam bermuamalah dengan orang-

orang yang dipekerjakan atau setidak-tidaknya seseorang harus memberikan 

upahnya pada saat pekerjaanya telah selesai dan janganlah menundanya sebab tidak 

sesekali dia ingin bekerja menjadi seorang buruh, akan tetapi dia benar-benar 

membutuhkan upahnya. Seseorang harus mengadakan persetujuan dengan orang 

yang dipekerjakannya sebelum dia memulai bekerja supaya mencegah terjadinya 

kontroversi serta menjadi dorongan baginya untuk mengurus tugasnya, tanggung 

jawab serta dapat memperoleh bayaran (upah) yang setara dengan pekerjaanya. 

 

c) Berdasarkan Ijma’ 

Dasar hukum dari ijma’ mengenai kontrak kerja telah diterangkan dalam kitab 

fikih sunnah, yaitu: 

ِ و ع ل ى م شْرُوْعِيَّةِ اْلِْج ار ةِ ا جْْ ع تْ الْمَُّةُ و لْ عِبَ  ة  ع نْ خ ال فٍ م ز  اْلِْجْْ اعِ مِن  الْعُل م اء

Terjemahnya: 

“Ijarah di isyaratkan telah menjadi kesepakatan umat dan tak seseorang pun 

ulama yang membantah kesepakatan itu”.53 

 

Kesepakatan para fuqaha untuk situasi ini adalah diperbolehkan untuk 

melakukan ijarah atau kontrak kerja, seperti yang dikatakan oleh mazhab Hanafi 

dan Maliki, bahwa kontrak kerja boleh dilakukan selama individu yang melakukan 

perjanjian telah mencapai usia dewasa dan ada kesiapan untuk melakukan akad 

ijarah secara baik. Adapun mazhab Syafi'i dan Hambali memfatwakan bahwa boleh 

melakukan ijarah asalkan sesuai dengan rukun dan syaratnya atau paling tidak, 

siapa saja yang ingin melangsungkan ijarah, maka wajib telah berakal agar bisa 

melaksanakan kontrak kerja secara teratur.54  

Demikian hukum Islam mengatur kegiatan kontrak kerja berlandaskan kitab 

sunnah Rasulullah dan ijma' para ulama, dikarenakan orang membutuhkannya, tiap-

tiap makluk hidup memerlukan rumah untuk tempat tinggal, ada yang saling 

 
53 Hendi Suhendi, Fikih Muamalah (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 117. 
54 M. Ali Hasan, Fikih Muamalah, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Jakarta: PT. 

Raja Grafindo Persada, 2003), h. 231. 
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membutuhkan satu sama lain serta setiap insan memerlukan beragam perabotan 

untuk dipakai sehari-hari, sebab itulah ijarah di dukung dalam hukum Islam. 

 

3. Rukun dan Syarat Kontrak Kerja dalam Islam 

Ulama mazhab Hanafi menerangkan bahwa yang menjadi rukun ijarah hanya 

satu, yaitu ijab dan qabul. Oleh sebab itu, akad ijarah baru bisa diakui sesudahnya 

ijab dan qabul, berupa lafaz atau pengucapan yang tertuju pada maksud tersebut. 

Sementara itu, pemikiran jumhur ulama, bahwa pokok-pokok ijarah itu terbagi 

menjadi:55 

a. Aqid (orang yang berakad); 

b. Ujrah (upah); 

c. Manfaat; 

d. Sighat (ijab dan qobul). 

Menurut ulama madzhab Hanafi, rukun yang diungkapkan oleh sebagian 

besar jumhur ulama di atas bukanlah rukun melainkan syariat. Dalam kegiatan 

transaksi (akad) secara umum, ijarah bisa diakui secara legal jika telah memenuhi 

rukun dan syaratnya.56 

1) Syarat para pihak yang melakukan akad menurut imam Syafi,i dan imam 

Hambali ialah mereka sudah sampai pada masa puber (baligh/dewasa) dan juga 

berakal sehat. Sebab itu, jika pihak tersebut kurang akal seperti anak kecil atau 

orang gila yang menyewa harta maupun dirinya sendiri sebagai pekerja (tenaga 

dan ilmu yang dapat disewakan), maka ijarah tersebut tidak sah. 

Sebaliknya, cara berpikir mazhab Hanafi dan Maliki, dikatakan bahwa para 

pihak yang berakad tidak perlu sampai pada masa perkembangan (usia 

dewasa), namun anak muda (mumayyiz) juga diperbolehkan melangsungkan 

akad ijarah dengan syarat diizinkan oleh walinya. 

2) Bagi para pihak yang menyepakati akad dengan mengutarakan kesiapannya 

untuk melakukan akad ijarah tersebut. Apabila salah satu dari keduanya 

 
55 Rachmat Syafe’i, Fikih Muamalah (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 125. 
56 Muhammad Ngasifudin, “Analisis Biaya Ijarah dalam Sistem Gadai Syari’ah” Jurnal 

Manajemen dan Ekonomi, Vol. 2 No. 2 (2019), h. 243. 
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terdesak mengadakan perjanjian, dapat dikatakan perjanjian itu tidak sah. 

Seperti yang terdapat dalam QS. an-Nisa’/4:29 yaitu: 

 كُوْن  تِِ ار ةا ع نْ ت  ر اضٍ مِ نْكُمْ ِۗ …  يٰها ي  ه ا الَّذِيْن  اهم نُ وْا لْ  تَ ْكُلُواْا ا مْو ال كُمْ ب  ي ْن كُمْ بِِلْب اطِلِ اِلَّْا ا نْ ت  
Terjemahnya: 

  

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta 

sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali berupa 

perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu….”.57 

 

3) Kemanfaatan terhadap objek ijarah patut terlihat secara nyata, agar tidak 

memicu konflik pada masa mendatang dan apabila manfaat itu transparan atau 

tidak jelas maka kontraknya tidak sah. 

4) Objek ijarah dapat diberikan dan dimanfaatkan secara lugas dan tidak ada 

kecacatan. Oleh karena itu, para ahli fikih sepakat bahwa tidak diperbolehkan 

menyewakan sesuatu yang tidak dapat dihibahkan, untuk dimanfaatkan 

langsung oleh penyewa. 

5) Objek ijarah adalah sesuatu yang diperbolehkan oleh syara'. Demikian para 

ulama fikih mengisyaratkan seperti menggaji pada pesulap (tukang sihir) itu 

tidak baik, dilarang mencarter (sewa) siapa saja demi melakukan pembunuhan 

(pembunuh bayaran), dilarang menyewakan tempat tinggal sebagai tempat 

bermain judi atau tempat prostitusi (pelacuran). Begitu juga, dilarang untuk 

menyewakan rumah kepada non-muslim untuk tempat ibadah mereka. 

 

4. Sifat Kontrak Kerja dalam Islam 

Ulama madzhab Hanafi menilai bahwa akad ijarah bersifat membatasi 

terhadap dua pelaku, namun dapat dibatalkan secara tunggal, apabila ada orang tua 

yang mempunyai suatu hal seperti meninggal dunia atau tidak mampu berbuat 

secara hukum, misalnya gila. Sedangkan sebagian besar ulama menilai bahwa akad 

 
57 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan terjemahnya, h. 112. 
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ijarah memiliki sifat membatasi, terkecuali jika tampak ketidaksempurnaan atau 

manfaat dari barang tersebut tidak ada.58 

 

5. Macam-Macam Kontrak Kerja dalam Islam 

Jika dipandang dari segi objeknya, ijarah dapat terbagi atas beberapa jenis 

yaitu ijarah ‘ala al-manafi’i (bersifat pemanfaatan) dan ijarah ‘ala al-a’mal 

(bersifat pekerjaan).59 

a. Ijarah dari segi manfaatnya secara umum seperti menyewa tempat tinggal, 

gerai, transportasi, sandang (busana) dan aksesoris. 

b. Ijarah dari segi pekerjaan, misalnya dengan merekrut orang untuk 

menyelesaikan suatu pekerjaan. Ijarah jenis terbilang wajar, ibarat produsen, 

perancang, pembuat sepatu dan sebagainya, khususnya ijarah yang bersifat 

golongan (kumpulan). Ijarah yang bersifat individu juga bisa diterima, 

misalnya mempekerjakan pembantu rumah tangga, pekerja pembibitan (tukang 

kebun) dan petugas keamanan (satpam).  

 

6. Tanggung Jawab Orang yang di Upah (di Gaji)  

Hakikatnya, setiap orang yang dipekerjakan untuk individu dan golongan 

(kumpulan) harus bertanggung jawab atas tugas sendiri-sendiri. Jika ada kerugian 

dan ketidakberuntungan, maka perlu diamati adakah faktor kecerobohan maupun 

karena sengaja ataupun tidak. Jika tidak ditemukannya faktor-faktor tersebut, maka 

tidak dimintai pertanggung jawabannya tetapi jika ditemukan faktor-faktot tersebut 

maka diharuskan bagi pekerjanya untuk bertanggung jawab seperti ganti rugi atau 

dengan sanksi lain. 

Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan asy-Syaibani (murid imam Abu 

Hanifah) beranggapan yaitu si pelaku (orang yang bekerja) juga bertanggung jawab 

terhadap kerusakannya, meski itu sengaja ataupun tidak disengaja. Akan tetapi, 

tidak jika kerusakan terjadi melewati batasnya, seperti bencana alam atau terbakar. 

 
58 M. Ali Hasan, Fikih Muamalah: Bebagai Macam Transaksi dalam Islam, (Jakarta: PT. 

Grafindo Persada, 2003), h. 235-236. 
59 Harun Santoso dan Anik, “Analisis Pembiayaan Ijarah pada Perbankan Syari’ah”, Jurnal 

Ilmiah Ekonomi Syari’ah, Vol. 1 No. 2 (2015), h. 108. 
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Sementara pemikiran mazhab Maliki, jika gagasan pekerjaan itu berdampak 

terhadap peralatan, seperti tukang cuci, juru masak, dan penjaga, baik sengaja 

maupun tidak sengaja, maka segala macam kerugian menjadi kewajiban ahli dan 

diwajibkan untuk menebus ketidakberuntungan (ganti rugi).60 

 

7. Hak-Hak dan Kewajiban Pekerja dalam Islam 

Hak para pekerja yang diharuskan untuk dipenuhi oleh atasan atau perseroan 

meliputi: 

a. Pengerahan atau penempatan tenaga kerja. 

b. Hubungan kerja. 

c. Kesejahteraan kerja. 

d. Keamanan kerja 

e. Jaminan sosial buruh.61 

Selanjutnya, kewajiban bagi pekerja harus jelas agar pekerjaan dapat 

dilakukan dengan baik. Yang termasuk kewajiban pekerja adalah:  

a. Menyelesaikan pekerjaan masing-masing dalam hal pekerjaan tersebut 

merupakan pekerjaan khusus. 

b. Bekerja sepenuh hati sesuai dengan kesepakatan kerja. 

c. Bekerja secara bersugguh-sungguh, telaten dan jeli. 

d. Melindungi keamanan benda yang dibagikan dengannya untuk diselesaikan, 

meskipun jenis pekerjaannya adalah berbentuk perkara, maka dia harus 

menangani perkara itu dengan sebaik-baiknya.62 

8. Berakhirnya Kontrak Kerja dalam Islam 

Berakhirnya al-ijarah (kontrak kerja) menurut syariat, apabila terjadi hal-hal 

sebagaimana berikut: 

a. Barang yang disewa telah cacat, dimana kecacatan tersebut disebabkan oleh 

orang yang menyewa. 

b. Barang yang disewa menjadi rusak, misalnya keruntuhan tempat tinggal. 

 
60 M. Ali Hasan, Fikih Muamalah: Bebagai Macam Transaksi dalam Islam, h. 236-237. 
61 Ashabul Kahpi, “Pekerja Muslimah dan Hak-Haknya di Indonesia Perspektif Islam, Jurnal 

Al-Qadau, Vo. 6 No. 2 (2016), h. 293. 
62 Suhrawardi K. Lubis, Hukum Ekonomi Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 154. 
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c. Terdapat kerusakan pada barang yang dibayarkan, misalnya pakaian yang 

dibayarkan untuk di jahit. 

d. Manfaatnya telah terpenuhi maupun telah sampai pada masa yang telah 

disepakati. 

e. Ulama mazhab Hanafi bependapat, diperbolehkannya membatalkan (fasakh) 

ijarah secara sepihak, bagaikan orang yang menyewa untuk berdagang, lalu 

barang dagangnya dicuri, maka dia boleh membatalkan sewaan tersebut.63 

 

9. Hikmah Kontrak Kerja dalam Islam 

Disyariatkannya akad Ijarah dalam hukum Islam yaitu karena dibutuhkan 

oleh tiap-tiap manusia. Mereka membutuhkan rumah untuk ditinggali, ada yang 

membutuhkan bagian lain, mereka membutuhkan hewan untuk kendaraan dan 

transportasi, mereka juga membutuhkan peralatan lain yang dipakai untuk hidup 

sehari-hari, serta mereka juga butuh lahan untuk bertanam. Hikmah yang diapatkan 

dari akad ijarah ialah antara lain:64 

a. Membina ketentraman dan kebahagiaan. Dengan adanya ijarah, maka antara 

pemberi sewa dan penyewa mampu membina kerja sama yang baik; 

b. Membantu dalam pemeliharaan keluarga, merupakan keharusan bagi orang 

Islam, khususnya dengan memenuhi kebutuhan tanggungannya yaitu istri dan 

anak serta kewajiban lainnya; 

c. Membantu dalam memenuhi hajat kehidupan individu. Demikinlah ijarah, 

terlebih dalam hal penyewaan jasa, akan mampu memenuhi kebutuhan hidup 

individu; 

d. Terhindar dari hal yang munkar. Salah satu tujuan terbaik untuk melanjutkan 

pekerjaan adalah untuk dapat mencegah sesuatu yang mungkar, yang dapat 

disebabkan dari orang yang menganggur. 

 

 

 
63 Husain Insawan, “Al-Ijarah dalam Perspektif Hadis; Kajian Hadis dengan Metode 

Maudhu’iy”, h. 142. 
64 M. Ali Hasan, Fikih Muamalah: Bebagai Macam Transaksi dalam Islam, h. 240. 
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D. Larangan Pernikahan dalam Hukum Islam 

1. Pengertian Larangan Pernikahan dalam Islam  

Larangan menikah adalah larangan bagi laki-laki dan perempuan untuk 

melakukan pernikahan. Hal ini memiliki artian bahwa wanita mana yang tidak bisa 

dinikahi oleh pria, atau sebaliknya pria mana pun tidak bisa menikah dengan wanita. 

Demikian pula halnya dengan batalnya perkawinan, maka batalnya perkawinan itu 

pada akhirnya menimbulkan akibat yang tidak jauh berbeda dengan persoalan 

larangan suatu perkawinan, dikarenaka dalam pernikahan tersebut terdapat 

hubungan darah, semenda dan menyusui antara kedua mempelai. Hal itu bisa 

memicu sesuatu yang dapat merusak kelangsungan pernikahan mereka.65 

Jumhur ulama sependapat bahwa yang dimaksud dengan larangan menikah 

ialah tidak diperbolehkannya melangsungkan perkawinan antar dua insab yabg 

berbeda kelamin dikarenakan suatu hal tertentu. Laki-laki atau perempuan yang 

diharamkan dari pernikahan dartikan sebagai mahram. Mengingat dari kosa kata 

“harama” dan yang mengandung arti tidak dapat diterima atau haram. Dalam istilah 

hukum Islam, mengandung dua jenis larangan pernikahan, yaitu larangan kekal atau 

abadi (muabbad) dan larangan sementara (ghairu muabbad).66 

 

2. Larangan Abadi (Muabbad) dalam Islam  

Larangan menikah yang bersifat abadi maksudnya adalah orang-orang yang 

tidak diperbolehkan oleh agama untuk dinikahi selama-lamanya, yakni hubungan 

nasab, hubungan semenda dan hubungan sepersusuan.67 

a. Hubungan Nasab (keturunan) 

Nasab yaitu memiliki ikatan darah atau kekeluargaan. Perempuan-perempuan 

yang tidak boleh dinikahi karena adanya hubungan keturunan (nasab) menurut 

pasal 39 yang termuat dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) adalah:  

1) Perempuan yang membuahkan atau keturunannya. 

 
65 Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat, Kajian Fikih Wanita Lengkap, (Jakarta: PT. 

Raja Grafindo Persada, 2010), h. 63. 
66 Sifa Mulya Nurani, dkk, “Larangan Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam dan 

Relevansinya Menurut Al-Qur’an”, Jurnal Hukum Pelita, Vol. 2 No. 2 (2021), h. 48.   
67 Abdul Rahman Ghazali, Fikih Munakahat, (Cet. 3, Jakarta: Kencana Prenada Media 

Group, 2008), h. 103. 
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2) Perempuan keturunan ayah atau ibu. 

3) Perempuan saudara yang melahirkannya.68 

 Dasar hukum pelarangan menikahi perempuan karena nasab dijelaskan 

dalam QS an-Nisa’/4: 23 yang berbunyi: 

لهتُكُمْ و ب  نهتُ الْْ خِ و ب  نهتُ الُْْخْتِ  تُكُمْ و خه تُكُمْ و ع م ه تُكُمْ و ا خ وه تُكُمْ و ب  ن ه تُكُمُ    حُر مِ تْ ع ل يْكُمْ امَُّهه و امَُّهه
بُكُمُ ال هتِِْ فِْ  ىِٕ

ۤ
كُمْ و ر بِ  تُ نِس اۤىِٕ تُكُمْ مِ ن  الرَّض اع ةِ و امَُّهه كُمُ ال هتِِْ  ال هتِِاْ ا رْض عْن كُمْ و ا خ وه  حُجُوْركُِمْ مِ نْ نِ س اۤىِٕ

كُمُ الَّ  لُ ا بْ ن اۤىِٕ ىِٕ
ۤ  ف اِنْ لََّْ ت كُوْنُ وْا د خ لْتُمْ بِِِنَّ ف لَ  جُن اح  ع ل يْكُمْ ِۖ و ح لَ 

ِۖ
 و ا نْ  د خ لْتُمْ بِِِنَّ

بِكُمْۙ ذِيْن  مِنْ ا صْلَ 
 ل ف  ِۗ اِنَّ الل ه  ك ان  غ فُوْراا رَّحِيْماا  تِ ْم عُوْا ب يْْ  الُْْخْت يِْْ اِلَّْ م ا ق دْ س  

Terjemahnya: 

“Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang 

perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu 

yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak 

perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari 

saudara-saudaramu yang perempuan, ibu yang menyusuimu, saudara-saudara 

perempuan sesusuan, ibu istri-istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari 

istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu 

campuri, tetapi jika kamu belum bercampur dengan istrimu itu (dan sudah 

kamu ceraikan), tidak berdosa bagimu (menikahinya), (dan diharamkan 

bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu) dan (diharamkan pula) 

mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali 

(kejadian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya, Allah Maha 

Pengampun lagi Maha Penyayang ''.69 

 

Sedangkan Rasyid Ridha memaknai arti surah di atas secara terperinci, yaitu:70 

1) Pihak ibu (ummabatukum) merupakan jenis larangan yang umumnya untuk 

seluruh keadaan dan tidak ada alasan apapun. Kata al-Um ialah golongan para 

perempuan yang mengandung, orang tua perempua pihak ibu (nenek), orang 

tua Perempuan pihak ayah (nenek) dan seterusnya; 

2) Anak perempuan (banaatukum), beserta anak sendiri (kandung), cucu, cicit 

sampai seterusnya; 

 
68 Ali Yusuf as-Subki, Fikih Keluarga, (Cet. 3, Jakarta: AMZAH, 2019), h. 121. 
69 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 109. 
70 Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap), Cet. 5 

(Depok: Rajawali Pers, 2018), h, 66. 
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3) Saudara kandung perempuan (akhawaatukum) ialah para perempuan yang 

berasal dari dua wali yang sama atau dari salah satu dari wali tersebut (saudara 

tiri); 

4) Bibi pihak ayah (‘ammaatukum) ialah para perempuan yang setara ayah atau 

kakek, baik dari orang tua yang sama maupun salah satunya; 

5) Bibi pihak ibu (khalaatukum) ialah para perempuan yang setara ibu dari 

kedua orang tua yang sama atau salah satunya; 

6) Keponakan perempuan dari saudara laki-laki (banaat al-akbi) ialah anak 

perempuan yang merupakan bertanggung jawab saudara laki-laki atas 

kelahirnya dia, baik secara lanngsung atau tidak langsung; 

7) Keponakan perempuan dari saudara perempuan (banaat al-ukht) 

b. Hubungan Semenda. 

Pengaturan sehubungan dengan pelarangan perkawinan karena memiliki 

hubungan kekerabatan. Berdasarkan QS an-Nisa' ayat 23. Secara jelas dan 

mendalam, di bagian ayat tersebut dikatakan dan dimaknai golongan wanita-wanita 

yang dilarang menikah karena hubungan kekerabatan. Wanita-wanita itu ialah: 

1) Mertua pihak istri (ummabat nisaa-ikum) beserta nenek ibu atau nenek ayah, 

sampai seterusnya. Ibu karena perkawinan (ibunya istri) otomatis berstatus 

mahram, ketika laki-laki menikah dengan anaknya, bahkan setelah berjimak 

dengan anaknya maupun belum berjimak. 

2) Keturunan (anak) dari istri (rabaa-ikum) karena telah terjadi persetubuhan 

dengan ibu si anak. al-rabaa-ib ialah jamak dari kata rabibah dan itu 

menyiratkan keturunan pasangannya dari orang lain di mana pemuda itu 

diklasifikasikan al-rabaa-ib dengan alasan bahwa ayah tirinya telah 

mendidik, membesarkan dan mengawasinya seperti anaknya sendiri. 

Sehubungan dengan hukum pernikahan anak dari pasangan ini, para peneliti 

memberikan syarat bahwa anak tersebut harus berada di bawah pengawasan 

orang yang menikah dan menggauli ibu dari anak itu. 

3) Pasangan atau istri dari anak-anak (halaail abnaa-ikum). halaail adalah 

merupakan jamak dari halilah dan itu menyiratkan pasangan yaitu istri. 

Artinya, pernikahan pasangan anak kandung (menantu) itu diharamkan 
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berdasarkan QS al-Ahzab ayat 4 yang artinya “Allah tidak menjadikan bagi 

seorang individu dua anak dalam rongganya, dan tidak menjadikan istri-

istrimu yang kamu zihar sebagai ibumu, dan dia tidak menjadikan anak-anak 

angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). anak-anak itu hanya semua 

yang kamu katakan di mulutmu dan Allah berkata yang sebenar-benarnya dan 

Dia menunjukkan jalan (yang benar)”.71 

Sesuai penjelasan di atas, tentang wanita-wanita yang tidak boleh dinikahi 

karena hubungan kekerabatan telah sesuai dan relevan dengan apa yang ada dalam 

nash-nash al-Qur'an yang menjadi kaidah pokok bagi ulama fikih dalam 

memutuskan suatu hukum. Sebaliknya, bait tentang larangan menikah karena 

hubungan berhubungan dengan latar yang sedang berlangsung. 

c. Hubungan Sesusuan. 

Menyusui dalam bahasa Arab adalah rada'ah yang merupakan jenis masdar 

dari kata rada'ah atau radhaatshadya yang artinya dia menyusu atau menghisap air 

susu ibu. Dari segi ungkapan, rada'ah adalah sebutan untuk tarikan atau daya tarik 

dari al-sadyu (puting susu), baik bagi manusia maupun satwa. Pengertian yang telah 

disusun sebelumnya dapat diambil dua garis merah berkenaan dengan rada'ah, 

yaitu; Pertama-tama, tarikan langsung dari al-sadyu, oleh karena itu jika susu 

tersebut disampaikan dan diminum oleh sang anak, maka hal ini tidak sebagai 

rada'ah. Kedua, setiap orang yang menyusui atau menyusui, baik orang dewasa 

maupun anak-anak, baik terhadap manusia maupun makhluk, juga disebut sebagai 

rada'ah.72 

Bagian al-Quran yang mengatur larangan menikah karena menyusui, diatur 

dalam QS an-Nisa/4:23, yang menyebutkan bahwa seorang laki-laki dilarang 

menikahi ibumu Susumu dan selanjutnya dilarang menikahi saudara perempuan 

yang sepersusuan. Sekalipun QS an-Nisa'/4:23 hanya menyebutkan bahwa wanita 

yang dilarang menikah karena menyusui adalah ibu dan saudara menyusui, namun 

fuqaha menilai bahwa yang dilarang tidak terbatas pada ibu dan saudara yang 

 
71 Kementerian Agama Republik Indonesia, “Al-Qur’an dan Terjemahnya”, h. 418. 
72 Rasyidin Imran, “Larangan Kawin karena Pertalian Sesusuan dalam Perspektif Fikih dan 

Kompilasi Hukum Islam, Tathwir Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam (2018), h. 29. 
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sepersusuan. Hal yang sama berlaku untuk ibu dan saudara sekandung dari ibu 

kandung, misalnya, orang-orang yang dianggap tidak tidak boleh diniikahi 

termasuk nenek sampai seterusnya, anak perempuan sampai seterusnya dan saudara 

Perempuan sampai seterusnya. Begitu pula halnya dengan wanita yang memiliki 

hubungan darah dengan ibu menyusui dan saudara sepersusuan. Jadi, hubungan 

sepersusuan yang tidak boleh dikawini adalah: 

1) Ibu sesusuan (ibu rada’/murdi’ah), merupakan seorang ibu yang suda 

menyusui seorang anak. 

2) Nenek susuan, merupakan orang tua tua pihak ibu susuan atau orang tua pihak 

suaminya ibu susuan. 

3) Bibi susuan, merupakan saudara pihak ibu susuan atau saudara pihak suami 

dari ibu susuan. 

4) Keponakan susuan perempuan, merupakan putri pihak saudara ibu susun. 

5) Saudara susuan perempuan, baik itu saudara satu ayah kandung maupun satu 

ibu kandung.73 

Sayuti Thalib pada buku “Hukum Keluarga Indonesia” berargumen yaitu 

menyusui menyebabkan seseorang memiliki hubungan keluarga terdekat. orang 

yang disusui telah menjadi kerabat dalam pandangan pernikahan yang sah dan 

disebut saudara susuan. Namun cara penanganan ASI ini tidak membuat anggota 

keluarga dekat saling memiliki karena dalam hukum waris mengandung hubungan 

darah.74 

Ulama menilai, larangan nikah saudara susuan atau rada'ah jika ASI tersebut 

masuk ke dalam perut anak yang baru lahir berusia dua tahun hitungan kalender 

hijriah menggunakan cara tertentu. Semua jenis orang yang memiliki mahram dari 

garis keturunan memiliki kehormatan dan perlawanan hukum yang sama dengan 

mahram yang dibentuk melalui silsilah. Dimana di antara mereka (mahram rada') 

tidak dibenarkan untuk menikah satu sama lain.75 

 
73 Fahrul Fauzi, “Larangan Perkawinan Sepersusuan Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam 

dan Medis”, TAHKIM: Jurnal Peradaban dan Hukum Islam Vol. 3 No. 2 (2020), h. 50-51. 
74 Sayuti Thalib, Hukum Kekeluargaan dalam Islam, (Jakarta: UI-Press, 1997), h. 51-52 
75 Agus Hermanto, Larangan Perkawinan Perspektif Fikih dan Relevansinya dengan Hukum 

Perkawinan di Indonesai, (Muslim Heritage, 2017), h. 125. 
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3. Larangan Sementara (Ghairu Muabbad)  

Larangan menikah yang bersifat sementara yaitu orang-orang yang dilarang 

untuk dikawini pada saat-saat khusus atau disebabkan adanya halangan yang 

menjadikan alasan tidak boleh untuk dikawini. Oleh sebab itu, apabila halangan 

tersebut telah menghilang, maka tidak ada larangan baginya untuk dikawini. Dalam 

hal ini, wanita-wanita yang termasuk dalam larangan pernikahan sementara, 

mencakup:76 

a) Wanita yang berstatus istri orang lain.  

b) Wanita yang dalam masa iddah 

c) Wanita yang berbeda agama 

d) Pelanggaran menikahi dua wanita yang mempunyai hubungan kekerabatan 

untuk diperistri sekaligus. 

e) Halangan bilangan (lebih dari enpat istri) 

f) Terhalang pernikahan karena adanya kasus talak tiga. 

g) Halangan ihram 

 
76 Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap, h. 72. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (penelitian yang 

langsung terjun ke lokasi penelitian), dengan cara mengamati serta mengumpulkan 

informasi atas objek yang dipilih dan dilaksanakan baik melalui wawancara 

maupun observasi.1 Dengan begitu, informasi yang didapatkan akan maksimal dan 

akurat.  

2. Lokasi Penelitian 

Berhubung penelitian ini termasuk penelitian empiris, maka penulis 

memilih lokasi penelitian ini adalah PT. Bank Rakyat Indonesia KC. Panakkukang, 

kota Makassar. Alasan penulis melakukan penelitian di lokasi tersebut adalah selain 

tempatnya dapat dijangkau dengan mudah dan cepat serta biaya yang dikeluarkan 

pun tidak terlalu besar. 

 

B. Pendekatan Penelitian 

pendekatan penelitian menjadi hal utama dalam sebuah penelitian. Tanpa 

menggunakan metode (cara) dalam penelitian, peneliti tidak akan memperoleh hasil 

atau tujuan yang diinginkannya. Ini karena pendekatan penelitian adalah asas 

terhadap suatu penemuan dan sesuai dengan disiplin ilmu yang dibuat oleh peneliti. 

Sehubungan dengan hal tersebut, peneliti harus memutuskan dan memilih metode 

yang tepat agar tujuan penelitian tercapai secara ideal. Maka dari itu, dalam 

penelitian ini peneliti menggunakan dua metode pendekatan penelitian, yaitu 

metodologi yuridis sosiologis dan metodologi teologis normatif. 

1. Pendekatan Yuridis Sosiologis 

Pendekatan yuridis sosiologis merupakan pendekatan dengan memperhatikan 

hukum-hukum yang ada di dalam lingkup masyarakat. Pendekatan ini 

 
1 Jonaedi dan Johnny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 149. 



44 
 

 
 

memfokuskan penelitian yang mengarah pada perolehan pemahaman hukum secara 

observasi dengan langsung menuju ke objek penelitian.2 Pendekatan yuridis 

sosiologis juga merupakan penelitian hukum yang melibatkan data sekunder 

sebagai informasi awal, yang kemudian disertai oleh informasi penting di lapangan 

atau di daerah setempat, melihat efisiensi suatu peraturan menteri dan penelitian 

dalam mencari relevansi antar berbagai keterangan atau faktor untuk tujuan 

mengumpulkan data terdiri dari bahan Pustaka dan wawancara.3  

2. Pendekatan Teologis Normatif 

Pendekatan normatif dapat dikatakan sebagai pendekatan yang legal formal. 

Seperti yang sering disadari bahwa pendekatan merupakan atau pandangan dunia 

yang terkandung dalam suatu bidang ilmu yang kemudian digunakan dalam 

memahami agama. Makna legal-formal dikaitkan dengan halal-haram, 

diperbolehkan atau tidaknya dan lain sebagainya. Sedangkan normatif ialah setiap 

ajaran yang termaktub pada nash. Mengenai hal ini, Jalaludin Rakhmat mengatakan 

bahwa agama dapat dikaji melalui berbagai paradigma. Legalitas agama yang 

disampaikan memiliki nilai keabsahan yang sesuai dengan sistem pandangan 

dunia.4 

 

C. Sumber Data 

Sumber data merupakan pokok data tersebut bersumber. Sumber data yang 

dipakai peneleliti pada penelitian ini yaitu bersumber dari data primer dan data 

sekunder.  

1. Data Primer 

Data primer merupakan data yang didapatkan secara langsung dari sumber 

asli atau pihak pertama. Data primer dalam penelitian ini didapatkan dari pimpinan 

BRI kecamatan Panakkukang, kota Makassar serta karyawan yang terikat dalam 

 
2 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 

2005), h. 51. 
3 Amiruddin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 

2012), h. 34. 
4 Toni Pransiska, “Menakar Pendekatan Teologis-Normatif dalam Memahami Agama di Era 

Pluralitas Agama di Indonesia” Jurnal Penelitian dan Pengabdian, Vol. 5 No. 1 (2017), h. 78. 
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perjanjian larangan menikah selama masa kontrak kerja di kantor BRI kecamatan 

Panakkukang, kota Makassar. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder menjadi bahan yang berpartisipasi dalam melengkapi data 

primer. Adapun data sekunder yang diperoleh dalam penelitian ini yakni bersumber 

dari al-Qur’an, hadis, buku-buku dan literatur yang terkait dengan pokok 

pembahasan. 

 

D. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data merupakan hal yang sangat penting dalam 

menjalankan suatu penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian yaitu untuk 

mendapatkan data. Dalam penelitian ini, ada tiga cara mengumpulan data yang 

meliputi:  

1. Wawancara  

Metode ini dimulai dengan melakukan dialog atau percakapan dengan 

maksud dan tujuan untuk mengumpulkan data atau informasi yang berkaitan 

dengan penelitian ini. Proses ini dilakukan dengan saling tanya jawab secara lisan 

yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dan saling berhadapan antara 

pewawancara dan yang terwawancara. Dalam hal ini yang akan diwawancarai yakni 

pimpinan kantor BRI beserta karyawan yang terikat dalam perjanjian larangan 

menikah selama masa kontrak kerja di kantor BRI kecamatan Panakkukang, kota 

Makassar. 

2. Observasi 

Observasi yang dilakukan pada penelitian ini yakni melihat secara langsung 

objek yang akan diteliti yaitu kantor BRI kecamatan Panakkukang, Kota Makassar 

dengan maksud memperoleh hasil pengamatan. Pengamatan yang dimaksud yaitu 

berupa benda, situasi dan kondisi serta kegiatan yang dilakukan dalam Bank BRI 

kecamatan Panakkukang, kota Makassar. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti yakni dokumentasi berupa catatan, 

sketsa atau karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berwujud tulisan 
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contohnya seperti catatan harian, sejarah kehidupan, cerita biografi dan peraturan 

kebijakan, sedangkan dokumen yang berbentuk gambar seperti pengambilan 

gambar (foto kegiatan), gambaran hidup dan juga sketsa.5 Maka dari itu, 

dokumentasi juga berperan penting dalam sebuah penelitian. 

 

E. Instrumen Penelitian 

Salah satu aspek pendukung pencapaian suatu penelitian yaitu instrumen atau 

perangkat yang dipergunakan dalam mengumpulan data. Instrumen yang dimaksud 

terdiri dari: 

1. Pedoman wawancara adalah alat yang dipakai pada saat proses wawancara 

dalam memperoleh informasi dari informan berbentuk daftar pertanyaan. 

2. Pedoman observasi adalah kaidah atau teknik dengan menyelidik dan mencatat 

hal-hal secara terstruktur mengenai perbuatan dengan menyaksikan atau 

memperhatikan seseorang atau Kumpulan orang-orang secara langsung. 

3. Buku catatan atau alat tulis, berfungsi untuk menulis isi pembicaraan antara 

peneliti dengan informan. 

4. Kamera berfungsi untuk mendokumentasika kegiatan yang dilakukan peneliti 

selama penelitian berlangsung. 

 

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

1. Pengolahan Data 

Teknik pengolahan data ini digunakan dalam mengumpulkan data penelitian 

yang bersifat kualitatif guna mencapai yang diinginkan oleh peneliti.  

2. Analisis Data 

Analisis data yakni proses pengolahan data yang bertujuan menemukan 

informasi penting yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang 

dibutuhkan untuk penelitian. 

 

 

 
5 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Cet, 4; Bandung: CV Alfabeta, 2008), h. 82. 



47 
 

 
 

3. Penyusunan Data 

Yang dimaksud dengan penyusunan data yaitu susunan data yang dilakukan 

berdasarkan ketentuan yang jelas dan mudah dimengerti dan sesuai dengan jawaban 

dari permasalahan yang akan dibahas.  

 

G. Pengujian Keabsahan Data 

1. Kegigihan yang bertumbuh 

Dalam hal ini, kegigihan yang terus tumbuh membantu peneliti untuk terus 

berhati-hati dalam menyajikan data atau informasi yang diperoleh dan akan 

digunakan dalam penulisan laporan penelitian agar sesuai dengan apa yang 

dimaksud sumber data dan informasi. 

2. Penggunaan Bahan Referensi 

Referensi adalah bahan penunjang dalam menunjukkan fakta terhadap apa 

yang telah diperoleh oleh peneliti. Dalam laporan penelitian, sepatutnya data yang 

diperoleh harus disempurnakan dengan foto atau arsip yang autentik, sehingga bisa 

lebih dapat diandalkan.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2007), 

h. 275. 
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BAB IV 

PERJANJIAN LARANGAN MENIKAH SELAMA MASA KONTRAK 

KERJA DI PT. BANK RAKYAT INDONESIA MENURUT PERSPEKTIF 

HUKUM ISLAM 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Sejarah Singkat PT. Bank Rakyat Indonesia 

PT. Bank Rakyat Indonesia atau disingkat BRI adalah salah satu bank milik 

negara Indonesia dan merupakan bank terbesar di Indonesia. Bank adalah 

perusahaan yang berpartisipasi dalam bidang keuangan, yang berarti bahwa 

kegiatan perbankan selalu terkait dengan bidang keuangan. Sesuai dengan Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan bank 

adalah unsur usaha yang menghimpun kekayaan rakyat sebagai dana cadangan dan 

mengedarkannya kepada masyarakat sebagai kredit serta berbagai struktur untuk 

membangun harapan dan meninggikan dana hidup masyarakat.1 

PT. Bank Rakyat Indonesia atau BRI, khususnya Bank BRI kecamatan 

Panakukkang kota Makassar, membuat peraturan kerja dimana para pekerja 

(karyawan) wajib melaksanakan kaidah-kaidah perusahaan (corporate quality) 

yang telah menjadi budaya kerja perusahaan sehingga menjadi kukuh dan 

berkarakter. kaidah-kaidah tersebut berupa kepercayaan, profesionalisme, loyalitas 

konsumen, cara berperilaku terpuji yang representatif, serta apresiasi untuk SDM, 

khususnya pekerja kontrak. Sebab kontrak kerja dapat menjadi rujukan bagi 

karyawan dan perusahaan dalam menjalankan tugas serta bermufakat, maka butir-

butir dalam kontrak kerja tersebut sangat penting sekali dan oleh karenanya harus 

dipertangungjawabkan. 

Surat perjanjian kerja adalah akta yang mengikat hubungan antara dua pihak, 

yaitu antara pegawai dan perusahaan untuk waktu kerja tertentu. Ada berbagai 

artikulasi yang harus dipahami dan disepakati antara kedua belah pihak, dan 

penjelasan terkait konsekuensi dari pelanggaran tertentu. Sebelum terpilih menjadi 

 
1 Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal (1) Tentang Perbankan.  
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pegawai tetap, para pekerja atau karyawan kantor BRI wajib menjalani program 

perjanjian kerja atau pemagangan selama kurang lebih dua tahun. Selama itu, para 

pekerja dapat bekerja sesuai dengan bidangnya masing-masing yang sesuai dengan 

ketentuan jam kerja (shift) dan akan mendapatkan kompensasi dari perusahaan 

secara konsisten. 

Bagaimanapun, setiap karyawan harus menyetujui surat perjanjian kerja yang 

telah ditetapkan oleh perusahaan dan ditanda tangani di atas kertas yang bermaterai 

sebagai tanda setuju dengan perjanjian tersebut. Salah satu poin dalam surat 

perjanjian itu adalah pelarangan untuk melangsungkan pernikahan sebelum 

menjadi pegawai tetap atau selama masa kontrak kerja. Perjanjian larangan 

menikah selama masa pemaganggang (kontrak kerja) yang berlaku di PT. Bank 

Rakyat Indonesia (BRI) kecamatan Panakukang kota Makassar, demikian isi 

perjanjian tersebut berbunyi: 

“Pekerja perempuan maupun laki-laki yang masih dalam masa kontrak 

kerjanya tidak diperkenankan untuk menikah. Untuk para pegawai kontrak 

yang baru bergabung dengan perusahaan, diharapkan menandatangani 

kontrak kerja pada bagian yang bermaterai”.2 

 

Dengan disahkannya aturan larangan menikah tersebut membuat para pekerja 

atau karyawan untuk menunda keinginan mereka untuk segera menikah serta hal 

tersebut tentunya menjadi persoalan ketika dikembalikan pada kebijakan 

perusahaan yang dalam penraturannya menyatakan bahwa tidak diperkenankan 

untuk menikah sebelum terpilih menjadi karyawan tetap.  

 

2. Visi dan Misi Bank Rakyat Indonesia 

a. Visi 

Visi PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) adalah menjadi bank utama dan 

terbuka yang umumnya berfokus pada pemenuhan setiap kliennya di seluruh 

Indonesia sehingga mereka mempercayai Bank Rakyat Indonesia sebagai Bank 

terbaik di dunia. 

 

 
2 Budiman, Manajer, wawancara, Pada Tanggal 09 Mei 2023. 
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b. Misi 

1) Melakukan aktivitas perbankan secara maksimal dengan mengutamakan 

pelayanan kepada usaha mikro, kecil dan menengah untuk membantu 

peningkatan perekonomian rakyat. 

2) Memberikan pelayanan prima kepada klien melalui jaringan kerja yang 

tersebar luas dan di dukung oleh sumber daya manusia yang profesional dan 

teknologi informasi yang handal dengan melaksanakan manajemen risiko serta 

praktek Good Corporate Governance (GCG) yang sangat baik.  

3) Memberikan keuntungan dan kemanfaatan yang maksimal kepada para pihak 

yang bersangkutan (stakeholdeders). 

 

3. Lokasi Perusahaan 

Lokasi pelaksanaan penelitian ini adalah Bank Rakyat Indonesia KC. 

Panakukkang kota Makassar yang terletak di jalan Hertasing No. 14 Makassar. 

Adapun objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah karyawan 

yang sedang menjalankan masa magang atau kontrak kerja di Bank Rakyat 

Indonesia Kantor Cabang Panakukkang. Teknik pengumpulan data pada penelitian 

ini yaitu peneliti melakukan wawancara. Pada penelitian ini, peneliti melakukan 

wawancara kepada 6 karyawan yang masih menjalankan proses magang di Bank 

Rakyat Indonesia. Berikut adalah nama-nama karyawan yang masih berstatus 

magang atau kontrak yang bekerja di PT. Bank Rakyat Indonesia kecamatan 

Panakukkang kota Makassar. 

 

Tabel 4.1 Data Informan 

No Nama Umur Alamat Jabatan dan Posisi 

1 Elsya Meylanie 22 Thn Jl. Bonto Cinde, 

Hertasing 

Karyawan, bagian 

pencairan kredit nasabah 

2 Zahwa Hamida 23 Thn Jl. Bonto Cinde, 

Hertasing 

Karyawan, bagian 

monitoring berkas 

3 Saskia 24 Thn Jl. Bonto Cinde, 

Hertasing 

Saskia, bagian 

mendistribusikan 

pembukuan ke MO 
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4 Muh. Iqramul 

Haq 

23 Thn Jl. Saripa Raya Karyawan, bagian seles 

person dana dan jasa 

5 Fidya 

Humairah 

27 Thn Toddopuli XXII Karyawan, bagian SFT 

Briguna 

6 Zainuddin 31 Thn Maros Karyawan bagian SFT 

Briguna 

7 Indriyanti 

Asfah 

25 Thn Fender, Jl. Tupai 

22A 

Karyawan bagian Pet. 

SDM 

Sumber: PT. Bank Rakyat Indonesia Kecamatan Panakukang Kota Makassar 

 

B. Dampak yang Dialami oleh Karyawan BRI Kecamatan Panakkukang Kota 

Makassar Terhadap Perjanjian Larangan Menikah Selama Masa Kontrak 

Kerja 

Pada dasarnya, atasan memberikan kewenangan terkait larangan terhadap 

para pekerjanya untuk melangsungkan pernikahan, dengan alasan yang kuat. 

Apalagi, pemberi kerja telah menjadikan prinsip tersebut dengan susah payah 

dipandang sebagai prinsip yang diberikan untuk melalui siklus yang panjang. 

Alasan para atasan membuat peraturan yang melarang perkawinan selama masa 

kontrak kerja antara lain mencegah penurunan kinerja pada pekerja dan bekerja 

secara professional. 

Aturan tentang larangan atau penundaan perkawinan selama masa 

pemagangan atau kontrak kerja telah disampaikan pada awal hubungan kerja. 

Secara umum, beberapa perusahaan membuat aturan tersebut yang dengannya 

mempunyai dasar yang kuat di balik alasan pelarangan perkawinan dengan 

perjanjian kerja yang masih legal yaitu untuk menumbuhkan sikap keprofesionalan 

karyawan dalam bekerja. 

Setiap para pekerja harus memiliki sikap profesional dalam bekerja, karena 

hal ini diperlukan untuk kemajuan suatu perusahaan. Tanpa dilandasi dengan 

perilaku yang profesional, maka mewujudkan perusahaan menjadi unggul tidak 

akan pernah tercapai dan kejahterakan kehidupan para pekerjanya tidak dapat 

terwujud. Ketrampilan yang mengesankan merupakan sifat utama dalam dunia 

kerja, karena tanpa sikap yang ahli dalam bekerja maka kinerja para pekerja tidak 

akan membuahkan hasil yang diinginkan. 
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Para pekerja diharapkan dapat menyelesaikan pekerjaan mereka secara 

professional dengan berfokus pada kepentingan perusahaan dan mengatur urusan 

individu di bawah kepentingan perusahaan. Ini dimaksudkan untuk dapat 

menunjukkan sikap ahli saat bekerja tanpa beban semua masalah keluarga dan 

dimaksudkan untuk fokus dan bertanggung jawab terhadap pekerjaanya. 

Peraturan larangan perkawinan selama magang di PT. Bank Rakyat Indonesia 

(BRI) mengakibatkan adanya problem antara para pekerja yaitu terlambat menikah. 

sebagaimana yang diketahui, bahwa para pekerja yang masih dalam proses magang 

memiliki usia yang berbeda-beda, dan jelas mereka sudah masuk golongan layak 

untuk menikah. Meski demikian, pemberlakuan aturan larangan menikah selama 

masa kontak kerja menjadi hambatan bagi pekerja kontrak untuk melangsungkan 

pernikahan. 

Adapun wawancara dengan beberapa informan mengenai ketentuan larangan 

menikah dalam masa kontrak kerja yaitu Elsya Meylanie, Zahwa Hamida, Saskia, 

Muh. Iqramul Haq, Fidya Humairah dan Zainuddin selaku pegawai magang di 

kantor BRI kecamatan Panakkukang kota Makassar. Selain itu ada bapak Budiman 

selaku Manajer kantor BRI kecamatan Panakkukang kota Makassar dan ibu 

Indriyanti Asfan selaku departemen sumber daya manusia. 

 

Tabel 4.2 Pendapat Karyawan BRI kecamatan Panakukkang kota Makassar 

Terhadap Perjanjian Larangan Menikah selama Masa Kontrak Kerja 

NO NAMA Lama 

Bekerja 

Pendapat Alasan Ket 

1 Elsya 

Meylanie 

1 bulan 

lebih 

Setuju Tidak terganggu 

dengan pikiran lain 

ketika mulai bekerja  

Tetap 

bekerja 

2 Zahwa 

Hamida 

2 bulan 

lebih 

Setuju melatih karyawan 

untuk fokus terhadap 

tugasnya, terutama 

Tetap 

bekerja 



53 
 

 
 

pada awal mereka 

bekerja.  

3 Saskia  3 bulan 

lebih 

Setuju Lebih 

mengutamakan 

kewajiban sebagai 

pegawai 

dibandingkan hal lain  

Tetap 

bekerja 

4 Muh. 

Iqramul 

Haq 

10 bulan Setuju Menghindari 

terjadinya kerugian 

pada perusahaan 

dikarenakan terlalu 

banyak mengambil 

cuti dengan alasan 

hamil, pada awal 

mereka bekerja 

Tetap 

bekerja 

5 Fidya 

Humairah 

2 bulan Tidak 

Setuju 

kesiapan mental dan 

umur sudah cukup 

baginya untuk 

secepatnya 

melangsungkan 

pernikahan. 

Menolak/

Dikeluark

an 

6 Zainuddin 1 tahun  Setuju Karena sudah 

menjadi peraturan 

perusahaan, jadi suka 

tidak suka tetap harus 

patuh 

Tetap 

bekerja 

Sumber: Data primer setelah diolah 

 

Berdasarkan hasil tanya jawab antara peneliti dan informan mengenai 

pengaturan larangan menikah selama masa kontrak kerja, tampaknya sebagian 

besar menyatakan setuju dengan adanya peraturan tersebut karena dapat melatih 
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karyawan untuk tertib pada awal pekerjaannya, sehingga sikap professional 

pegawai dapat terwujud dan sikap disiplin juga terlihat dan dapat menjamin kualitas 

perusahaan. Namun, ada juga sumber yang tidak sepakat dengan adanya aturan 

tersebut karena ia merasa bahwa hal itu mengganggu kebebasan mereka sebagai 

makhluk yang memiliki hasrat dan nafsu. Selanjutnya, mengenai dampak yang 

dialami karyawan kontrak terhadap peraturan larangan menikah selama masa 

kontrak kerja di PT. Bank Rakyat Indonesia, yaitu: 

1. Maksimal dalam Bekerja 

Tujuan suatu perusahaan yaitu untuk mendapatkan profit yang maksimal. 

Jelas bahwa perusahaan tidak ingin rugi dari hasil pekerjaan perusahaan yang 

diselesaikan oleh para pekerjanya. maka dari itu, kualitas karyawan harus baik 

dan maksimal dalam bekerja. Tidak hanya itu, perusahaan akan terus melihat 

peningkatan profit yang dicapai perkapita. Perusahaan sangat berharap bahwa 

para karyawan yang bekerja mampu mewujudkan tujuan perusahaan yang 

sebenarnya secara umum. Seperti yang dikatakan oleh bapak Muh. Iqramul 

Haq: 

“Menurut saya tentang perjanjian larangan menikah selama masa kontrak 

kerja itu diperlukan untuk tiap perusahaan dan memang benar kalau tiap 

karyawan magang akan terikat kontrak selama 2 tahun, apabila telah 

lewat dari 2 tahun maka akan diperbolehkan untuk melangsungkan 

pernikahan. Alasan diberlakukannya peraturan tersebut karena ingin 

menguji, apakah karyawan tersebut benar-benar ingin bekerja dengan 

baik atau tidak. Sebagai contoh, ketika karyawan magang yang baru saja 

diterima sudah menikah dan sedang hamil, otomatis dia akan mengambil 

cuti untuk persiapan masa kelahirannya, dalam hal tersebut perusahaan 

pasti merasa rugi menurut saya, karena dia di gaji tapi dia tidak masuk 

kerja”.3 

 

Perusahaan akan tenang jika para pekerjanya memiliki karakter kerja 

yang maksimal tanpa adanya keluhan apapun. Sikap profesionalitasnya akan 

dibayar setimpal dengan kemampuannya dalam mengembangkan karir. 

 

 

 
3 Muh. Iqramul Haq, Karyawan, Wawancara, Pada Tanggal 04 Mei 2023. 
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2. Lebih Mapan untuk Berumah Tangga 

Setiap orang pasti memiliki standar kemapanan yang berbeda. Sebagian 

besar orang tua memiliki pandangan tentang mapan bahwa calon pasangan 

(terutama laki-laki) yang sudah mapan yaitu orang-orang yang memiliki 

pekerjaan dan mempunyai gaji tetap. Secara umum, seseorang dianggap mapan 

dan siap untuk menikah jika dia sudah memiliki pekerjaan atau bisnis yang 

penghasilannya cukup untuk membiayai keluarga. Seperti yang dikatakan ibu 

Indriyanti Asfah: 

“Menurut saya, untuk menuju jenjang pernikahan pasti membutuhkan 

kesiapan kan, terutama dari segi finansial. Jadi untuk saat ini saya 

memilih bekerja dulu supaya lebih mapan untuk menikah”.4 
 

Pernikahan bukan hanya soal cinta dan kasih sayang. Pernikahan harus 

dilandasi di atas kewajiban dan tanggung jawanb seumur hidup. Salah satu 

bentuk kewajiban ini adalah untuk menjamin bahwa suatu saat keluarga 

kecilmu dapat menjalani kehidupan yang layak dan sejahtera.. 

3. Tertib dan Disiplin dalam Bekerja 

Disiplin kerja adalah salah satu sikap yang dibutuhkan setiap perusahaan 

kepada para pekerjanya. Dimana disiplin kerja merupakan suatu kehati-hatian 

yang harus dimiliki oleh setiap pekerja dalam menyesuaikan dengan peraturan 

yang berlaku dalam perusahaan. Peraturan tersebut dibuat dengan tujuan agar 

setiap tindakan yang dilakukan dalam perusahaan dapat menciptakan hasil 

yang produktif, seperti yang dikatakan ibu Zahwa Hamida: 

“tujuan dari membuat aturan larangan menikah selama masa kontrak 

kerja bagi pegawai baru untuk melatih mereka supaya fokus terhadap 

pekerjaan dan tanggung jawabnya, dan juga mengajarkan mereka untuk 

disiplin terhadap aturan yang telah ditetapkan”.5 

 

Disiplin kerja juga merupakan salah satu instrumen yang umumnya 

digunakan oleh administrator sumber daya manusia untuk mengawasi para 

pekerjanya. Tanpa itu, sistem kerja perusahaan akan hancur dengan sendirinya 

karena karyawannya bekerja tidak menentu. Jadi bisa dikatakan bahwa disiplin 

 
4 Indriyanti Asfah, Karyawan, Wawancara, Pada Tanggal 09 Mei 2023.  
5 Zahwa Hamida, Karyawan, Wawancara, Pada Tanggal 09 Mei 2023. 
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kerja memuat tolak ukur yang dapat mempengaruhi kemajuan suatu 

perusahaan. 

4. Terlambat Menikah 

Jika dilihat dari usia para pegawai magang di Bank Rakyat Indonesia, 

mereka adalah para pekerja yang sudah dewasa dan sudah cukup umur serta 

siap menikah. Saat ini, setiap laki-laki bahkan perempuan lebih memilih telat 

menikah karena mereka membutuhkan penguatan keuangan dalam hidup 

mereka. Target karir menyebabkan orang menunda pernikahannya meski 

diantara mereka ada yang sudah memiliki pasangan. Ketika mereka menunda 

usia yang memenuhi syarat untuk menikah, mereka mungkin mendapati 

keuntungan, seperti waktu untuk pertumbuhan diri, pendidikan dan karir serta 

Kesehatan mental yang baik. Seperti yang dikatakan bapak Zainuddin: 

“Kalau ditanya ingin menikah saat ini atau tidak, jawabannya pasti ingin 

menikah. cuman, kalau disuruh milih berkarir di usia muda atau menikah 

di usia muda ya saya lebih milih berkarir di usia muda, alasannya karena 

dua hal. Pertama, karena status saya sekarang masih sebagai karyawan 

kontrak dimana ada aturan dilarang menikah sampai masa kontrak saya 

selesai yaitu 2 tahun dan kedua, saya tidak ingin meyia-nyiakan usia 

muda saya. Saya lebih memilih berkarir di usia muda supaya dimasa tua 

saya, saya bisa menjadi orang sukses”.6 

 

Dari penjelasan di atas, bahwa ia memang ingin menikah di usianya yang masih 

muda, namun dia lebih memilih untuk berkarir terlebih dulu daripada menikah 

untuk memnfaatkan usianya yang masih terbilang muda. 

Namun, dari beberapa pendapat di atas, ada juga yang tidak setuju dengan 

adanya perjanjian larangan menikah selama masa kontrak kerja dengan alasan 

bahwa ia merasa umurnya sudah dewasa membuatnya ingin segera menikah, 

sebagaimana pendapat dari ibu Fidya Humairah: 

“Sebenarnya mba, saya sangat senang bekerja disini karena bekerja disini 
menempatkan saya pada pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan saya 
dan mengajarkan saya bagaimana disiplin dalam bekerja. Cuman, ada 
satu hal yang buat saya tidak bisa bertahan di sini, yaitu aturan larangan 
menikah bagi karyawan magang selama masa kontrak kerja. itulah alasan 
saya tidak bisa bertahan mba, dan saya tidak ingin terlambat menikah jadi 
saya memutuskan untuk berhenti dari pekerjaan saya ini.” 
 

 
6 Zainuddin, Karyawan, Wawancara, Pada Tanggal 09 Mei 2023.  
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Dari pernyataan ibu Fidya Humairah dapat diketahui bahwa ibu Fidya tidak 

ingin telambat menikah, maka dari itu ia memilih resaing (keluar) dari 

pekerjaannya karena ia takut terelambat menikah. 

 
Dengan melihat kondisi para pegawai di PT. Bank Rakyat Indonesia kecamatan 

Panakukkang kota Makassar dengan hukum perkawinan, maka semuanya tergolong 

sunnah atau dianjurkan untuk menikah. Terlihat bahwa para pegawai telah mampu 

secara finansial untuk dapat memenuhi nafkah lahir dan batin, walaupun ada yang 

tidak setuju dengan adanya aturan larangan menikah `tersebut. Namun karena 

mereka merasa masih muda dan memilih untuk fokus pada acuan semangat untuk 

berkarir saat ini sehingga mereka merasa mampu untuk menahan diri agar tidak 

terjerumus ke dalam perilaku yang dilarang oleh agama, khususnya perzinahan. 

 

C. Pandangan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Larangan Menikah Selama 

Masa Kontrak Kerja 

Perjanjian terhadap larangan pernikahan adalah kesepakatan kerja, yang di 

dalamnya hak dan kewajiban antara pihak pekerja dan perusahaan. Perjanjian kerja 

tersebut disampaikan oleh perusahaan ketika para karyawan baru yang diakui dan 

diterima untuk bekerja di Perusahaan tersebut. Maknanya bahwa kesepakatan 

perjanjian tersebt diketahui oleh kedua pihak, yaitu pihak pemberi kerja dan pihak 

pekerja. Selain itu, kesepakatan tersebut juga dibuat atas kesadaran para pihak dan 

tidak di bawah tekanan siapapun.7 

Sehubungan dengan isi dari aturan kontrak kerja di PT. Bank Rakyat 

Indonesia (Persero) khususnya mengenai larangan menikah, menyatakan bahwa 

“pegawai karyawan dan atau karyawati yang masih dalam keadaan kontrak kerja 

atau masih dalam masa kontrak kerja tidak diperkenankan untuk menikah sampai 

batas waktu yang telah ditentukan, yaitu 2 tahun” menurut syariat Islam hukumnya 

diperbolehkan, karena, jika ada hal-hal yang benar-benar perlu untuk menunda 

pernikahan karena sesuatu yang mendesak, maka Islam akan mengizinkannya. 

 
7 Abdulkadir Muhammad, Dasar-Dasar Hukum Perikatan yang Lahir Dari Perjanjian dan 

Dari Undang-Undang, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1990), h. 88.  
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Sebagai aturan umum, hukum menunda perkawinan dalam Islam sendiri bukanlah 

sebuah pelanggaran. ibarat orang yang sekarang sedang mengejar pendidikan, 

bekerja, atau mempersiapkan kebutuhan materi, hukumnya menjadi mandub atau 

mubah, 

Membahas masalah perjanjian, jika dilihat dari sudut pandang agama Islam, 

kita akan menemukan banyak sekali sudut pandang yang berhubungan dengannya. 

Salah satu sudut pandang tersebut adalah memenuhi janji. Allah telah berfirman di 

dalam sl-Qur'an dengan tujuan agar seseorang yang telah membuat kesepatan atau 

janji wajib baginya untuk menepati janji yang telah ia sepakati. Di antara perintah 

menepati janji yang terkandung dalam al-Qur'an adalah sebagai berikut. 

 

   م سْ  وُْلْا  ك ان    الْع هْد   اِنَّ   بِِلْع هْدِِۖ  و ا وْفُ وْا ِۖۖ ٗ  بِِلَّتِِْ هِي  ا حْس نُ ح تّ ه ي  ب ْلُغ  ا شُدَّهو لْ  ت  قْر بُ وْا م ال  الْي تِيْمِ اِلَّْ 
Terjemahnya: 

“Janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan (cara) yang 
terbaik (dengan mengembangkannya) sampai dia dewasa dan penuhilah 
janji (karena) sesungguhnya janji itu pasti diminta 
pertanggungjawabannya”. (QS al-Isra’/17:34)”.8 

 
 

تِ الشَّيْطهنِِۗ انَِّه    م بِيٌْْ   ع دُو   ل كُمْ  ٗ  يٰها ي  ه ا النَّاسُ كُلُوْا مَّّا فِٰ الْْ رْضِ ح لهلَا ط يِ باا ِۖوَّلْ  ت  تَّبِعُوْا خُطوُه

Terjemahnya: 

 “Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi 
baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia 
bagimu merupakan musuh yang nyata”. (QS al-Baqarah/1:168)”.9 
 

قِيْهِۚ   نْس انُ انَِّك  ك ادِحٌ اِلٰه ر بِ ك  ك دْحاا ف مُله  يٰها ي  ه ا الِْْ

Terjemahnya: 

“Wahai manusia, sesungguhnya engkau telah bekerja keras menuju 
(pertemuan dengan) Tuhanmu. Maka, engkau pasti menemui-Nya”. (QS 
al-Insyiqaq/84:6)”.10 

 

 
8 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 554. 
9 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 25. 
10 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 589. 
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Dari beberapa ayat di atas, Allah memerintahkan hamba-Nya untuk mencari 

karunia-Nya berupa rezeki, dengan cara bekerja. Melalui pekerjaan yang halal dan 

baik, seseorang akan benar-benar mendapatkan rezeki yang baik juga. Rezeki yang 

halal itu nantinya juga dapat memenuhi kebutuhan manusia, baik kebutuhan 

pakaian, makanan maupun tempat perlindungan. Selanjutnya, bila dikaitkan dengan 

persoalan larangan perkawinan yang diakibatkan oleh pekerjaan, tentunya hal ini 

memiliki manfaat, terutama bagi pegawai, misalnya berupa karir yang gemilang. 

Di sisi lain pernikahan merupakan suatu ibadah yang kedudukannya sangat 

penting dalam Islam. Selain itu, dalam al-Qur’an dijelaskan bahwa menikah 

merupakan perjanjian sakral yang disebut mitsaqan ghalizhan yang berarti akad 

atau perjanjian yang kuat. Disebut perjanjian yang kuat karena dalam pernikahan 

mengandung perjanjian dengan nama Allah.  

Dalam Islam tidak dianjurkan bagi seseorang untuk hidup melajang. Sebab 

dalam norma agama, Islam dengan tegas berseru kepada umatnya untuk menikah, 

terutama bagi seseorang yang dipandang mampu dan memenuhi rukun-rukun dan 

syarat-syarat pernikahan. Seseorang yang mampu, disarankan untuk segera 

menikah dan sebagai cara untuk melindungi diri dari tindakan jahat serta 

menghindari perzinahan. Mengenai seseorang yang belum cukup mampu untuk 

segera menikah, harus berpuasa karena puasa memiliki kendali atas diri sendiri. Di 

dalam al-Qur'an, gagasan menikah sudah banyak dibicarakan, salah satunya dalam 

surah ar-Rum ayat 21, Allah berfirman: 

 

  ذهلِك    فِْ   اِنَّ  ِۗوَّر حْْ ةا   مَّو دَّةا   ب  ي ْن كُمْ   و ج ع ل    الِ ي ْه ا  ل تِ سْكُنُ واْا  ا زْو اجاا  ا نْ فُسِكُمْ   مِ نْ   ل كُمْ   خ ل ق    ا نْ   اۖ ٗ  و مِنْ اهيهتِه
هيهتٍ     ي َّت  ف كَّرُوْن   ل قِ وْمٍ  لْ 

Terjemahnya: 

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan 
pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa 
tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih 
sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-
tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.11 

 

 
11 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 406. 
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Terlepas dari kenyataan bahwa pernikahan adalah sesuatu yang sangat 

dianjurkan, ada hal-hal yang membatasi adanya pernikahan. Pembatasan itu disebut 

dengan larangan menikah.12 Batasan-batasan itulah yang disebut dengan larangan 

pernikahan. Dalam syariat Islam sendiri, larangan menikah terbagi menjadi dua, 

yaitu larangan abadi karena memiliki hukum untuk haram dinikahi selama-lamanya 

(muabbad) seperti memiliki hubungan darah, sepersusuan dan semenda, serta 

larangan sementara (ghairu muabbad) yang keharamannya dapat hilang karena 

kondisi yang menjadi alasan larangan perkawinan telah selesai pada wanita atau 

pria tersebut.13 

Berdasarkan uraian di atas, sekilas terdapat konsep yang berbeda pendapat 

yaitu dari sudut pandang yang satu, mengandung kewajiban atau keharusan 

seseorang untuk bekerja. Sementara sudut pandang lainnya mengandung larangan 

menikah bagi karyawan yang masih berstatus magang (kontrak kerja). Namun, 

dengan asumsi metodologi pendekatan fikih munakahat, maka akan ditemukan 

benang merahnya. Menurut fikih munakat, pembagian larangan nikah dibagi 

menjadi dua macam, yaitu larangan nikah sementara (muaqqat) dan larangan nikah 

selamanya (muabbad). 

Sehubungan dengan permasalah larangan menikah pada masa kontrak kerja 

di PT. Bank Rakyat Indonesia kecamatan Panakukkang kota Makassar, pegawai 

yang baru diterima bekerja harus mengikuti magang atau kontrak kerja mereka 

untuk waktu yang cukup lama, kemudian, selah masa kontrak mereka selesai, para 

pekerja kontrak diangkat menjadi pegawai tetap dan sudah diizinkan untuk 

menikah. Sehingga, sesuai hukum Islam larangan menikah selama kontrak kerja di 

PT. Bank Rakyat Indonesia kecamatan Panakukkang kota Makassar diperbolehkan, 

karena aturan larangan itu bersifat sementara (muaqqat).14 

Perjanjian kerja yang ditetapkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia kecamatan 

Panakukkang kota Makassar telah disepatai oleh pihak perusahaan dan karyawan 

 
12 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fikih Munakahat dan 

Undang-Undang Perkawinan, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 109. 
13 Erni Djuan’astuti. Dkk, Studi Komparatif antara Hukum Adat, Hukum Perdata dan Hukum 

Islam”, Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Vol 4 No. 2 (2022), h. 120.   
14 at-Tahir al-Hadad, Wanita dalam Syari’at dan Masyarakat, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 

1993), h. 59. 
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yang bersangkutan. Dengan tujuan agar kemauan dalam menjalankan perjanjian 

tersebut tergantung dari kesepakatan pihak-pihak yang bersangkutan. Juga, antara 

perusahaan dan pegawai telah cakap hukum untuk bertindak. Pekerjaan yang 

diberikan oleh perusahaan termasuk jelas dan tidak bertentangan dengan norma-

norma susila dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.  

Kebijakan larangan perkawinan selama masa kontrak kerja merupakan 

amanah dari perusahaan kepada pegawai kontraknya, sehingga semua pegawai 

kontrak yang bersangkutan harus mentaati peraturan tersebut. Dengan adanya 

peraturan larangan perkawinan pada masa perjanjian kerja ini dapat membantu 

pegawai magang untuk lebih terfokusan kepada tanggung jawabnya sebagai 

seorang pekerja.15 Penerapan kebijakan tersebut lebih terfokus kepada produktivitas 

karyawan kontrak, seperti ayat al-Qur’an surah at-Taubah ayat 105 sebagai berikut: 

 

ُ ع م ل كُمْ و ر سُوْلهُ لِمِ الْغ يْبِ و الشَّه اد ةِ ف  يُ ن  بِ ئُكُمْ بِ ا    ٗ  و قُلِ اعْم لُوْا ف س يْ  ى الل ه  و س تَُ د وْن  اِلٰه عه
ِۗ
و الْمُؤْمِنُ وْن 

تُمْ ت  عْم لُوْن ۚ   كُن ْ
Terjemahnya:  

“Katakanlah (Nabi Muhammad), “Bekerjalah! Maka, Allah, rasul-Nya, 
dan orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu. Kamu akan 
dikembalikan kepada (Zat) yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. 
Lalu, Dia akan memberitakan kepada kamu apa yang selama ini kamu 
kerjakan.”16 

 
Oleh karena itu, kesepakatan dibuat antara perusahaan dan pegawai yang 

bersangkutan, tanpa adanya unsur paksaan sama sekali. Ketika ada kesepakatan 

timbal balik, maka terjadilah perjanjian yang resmi antara belah kedua pihak. 

Tidak terkecuali kasus di atas, Allah swt telah memberikan jawaban melalui 

para ulama yang dapat menyimpulkan kaidah-kaidah dan aturan-aturan yang semua 

itu disarikan dari al-Qur'an dan as-sunnah dengan pemahaman yang substansial 

(shahih). Untuk situasi ini, ada satu disiplin ilmu dalam Islam yang dirangkai oleh 

para ulama, yaitu ilmu qowa>'id fiqh}i>ya>h atau yang biasa disebut kaidah fikih, 

 
15 Rahmat Hakim, Hukum Perkawinan Islam, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 23. 
16 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 203. 
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yang mengkaji masalah-masalah yang erat hubungannya dengan masalah fikih 

secara keseluruhan beserta kaidah-kaidahnya.17 

Berkaitan dengan kasus di atas, ada satu kaidah yang bisa dijadikan sumber 

perspektif untuk kita tanggapi. Kaidah itu menyatakan: 

 

م  اْلْ  ص  إذ ا ت  ز احْ  تِ الْم   م  اْلْ خ ف  مِن ْه االِحُ قُدِ  عْل ى مِن ْه ا و إِذ ا ت  ز احْ  تِ الْم ف اسِدُ قُدِ   

“Jika dihadapkan pada dua mafsadat, maka mafsadat yang lebih besar harus 

dihindari dengan cara mengambil mafsdat yang lebih ringan”.18 

Disamping dengan adanya kaidah di atas, menurut Imam Shatibi dalam 

kitabnya al-Mu>wa>faqat terdapat kaidah yang berbunyi:  

 

 ا لْمٌب احُ بِِلْْزُْءِ ي كُوْنُ م طْلُوْبِا بِِلْكلِ  أ وْ م نْهِياا ع نْهُ بِِلْكُل ِ 

“Hal yang diizinkan dalam sebagian menjadi wajib dalam keseluruhan atau dilarang 

dalam keseluruhan”19 

Maksud dari kaidah-kaidah tersebut di atas adalah jika terdapat suatu 

perbuatan atau objek yang semula hanya diperbolehkan pada poin-poin khusus 

namun diharuskan atau dihalangi secara menyeluruh, maka hukum akan mengikuti 

aturan yang berlaku untuk keseluruhan itu. Kaidah tersebut menunjukkan 

pentingnya mempertimbangkan kondisi dan keadaan secara ekstensif, juga 

berfokus pada pengaruh dan konsekuensinya dari suatu tindakan atau strategi. 

 

 

 

 

 
17 Irawati, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Larangan Menikah Selama Masa Kontrak Kerja 

(Studi Kasus di Kantor Cabang Bri ParePare)”, Skripsi, (ParePare: Institut Agama Islam Negeri 

ParePare, 2022), h. 73. 
18 Ismail Yusanto, Pengantar Ekonomi Islam, Cet. I (Bogor: Al-Izzah, 2009), h. 7. 
19 Abu Ishaq al-Shatiby, Al-Muwaffaqat Fi Ushul Al-Syari’ah, Jilid I. (Beirut: Dar Al-Kutub 

Al-Islamiyah, 1997), h. 130. 
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BAB V 

PENUTUPAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan di atas mengenai tinjaun hukum Islam terhadap 

perjanjian larangan menikah selama masa kontrak kerja (studi kasus pada kantor 

BRI kecamatan Panakukkang kota Makassar), maka dapat disimpulkan 

sebagaimana berikut   

1. Hasil wawancara antara peneliti dan karyawan magang di PT. BRI kecamatan 

Panakukkang kota Makassar bahwa dampak yang dialami para pegawai 

magang dari adanya peraturan perjanjian larangan menikah selama masa 

kontrak kerja yaitu: 

a) Lebih maksimal dalam bekerja. 

b) Lebih mapan untuk berumah tangga. 

c) Lebih tertib dan disiplin dalam bekerja. 

d) Terlambat pernikahan. 

Menurut para karyawan magang tersebut, dengan adanya perjanjian larangan 

menikah bagi karyawan magang sangat membantu dalam mencegah dari 

gangguan produktifitas karyawan selama bekerja dan juga karyawan magang 

bisa lebih fokus dalam pekerjaan kantor. 

2. Pandangan hukum Islam mengenai perjanjian larangan menikah dalam masa 

kontrak kerja bagi pegawai baru di PT. Bank Rakyat Indonesia bila dikaitkan 

dengan sudut pandang larangan hidup membujang, tentu perjanjian larangan 

menikah tersebut terlihat berlawanan, karena disisi yang satu terdapat 

keinginan untuk bekerja atau berkarir demi kalangsungan hidup, sedangkan di 

sisi lainnya juga terdapat aturan larangan menikah bagi pegawai yang masih 

menjalankan masa magang (kontrak kerja). Akan tetapi, jika dilihat dari 

perspektif fikih munakahat, hukumnya diperbolehkan secara umum dan tidak 

bertentangan dengan kaidah fikih. Alasanya diperbolehkannya perjanjian 

larangan menikah tersebut karena dalam fikih munakahat terdapat dua jenis 

larangan menikah yaitu larangan menikah selamanya dan larangan menikah 

sementara, dan dapat diketahui bahwa pejanjian larangan menikah yang 
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terdapat di kantor BRI kecamatan Panakukang kota Makassar itu termasuk 

dalam larangan pernikahan sementara, karena ia memiliki jangka waktu 

tertentu yaitu selama 2 tahun, lalu setelah 2 tahun maka pegawai baru akan 

diangkat sebagai pegawai tetap dan sudah diperbolehkan untuk menikah. 

Dalam hal ini, para pegawai kontrak PT. Bank Rakyat Indonesia juga tergolong 

sebagai seseorang yang diharuskan untuk menikah, selain itu juga melihat lebih 

banyaknya maslahah atau kemaslahatan yang dirasakan para karyawan kontrak 

selama tidak diperbolehkan untuk menikah dibanding kemudhorotan yang 

ditimbulkan dari kebijakan tersebut. 

 

B. Implikasi Penelitian 

1. Kepada pihak perusahaan yakni PT. Bank Rakyat Indonesia kecamatan 

Panakukkang kota Makassar apabila aturan perjanjian larangan menikah 

selama masa kontrak kerja sangat efisien dalam peningkatan kualitas kinerja 

karyawan dan kemajuan perusahaan, maka perlu dipertahankan guna 

mendatangkan kemaslahatan bagi perusahaan dan juga bagi pegawai itu 

sendiri. 

2. Selanjutnya untuk calon pegawai dan pegawai baru di PT. Bank Rakyat 

Indonsesia kecamatan Panakukkang kota Makassar diharapkan agar patuh 

terhadap peraturan yang telah disahkan dan disetujui oleh para pihak yang 

bersangkutan demi mewujudkan kelancaran bekerja serta hasil yang 

memuaskan bagi perusahaan, masyarakat dan pegawai itu sendiri.   
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yang bekerja di kantor BRI kecamatan Panakukang kota Makassar. 

Wawancara dengan bapak Muh. Iqramul Haq selaku pegawai magang bagian seles 

person dana dan jasa yang bekerja di kantor BRI kecamatan Panakukang 

kota Makassar. 
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Pedoman Wawancara 

 

Daftar Pertanyaan Wawancara Terhadap Penelitian Skripsi “Tinjauan Hukum Islam 

Terhadap Perjanjian Larangan Menikah Selama Masa Kontrak Kerja (Studi Kasus 

Pada Kantor BRI KC. Panakukkang Kota Makassar)” 

 

Masalah yang akan diteliti dalam skripsi ini yaitu: 

1. Bagaimana dampak yang dialami oleh karyawan magang di PT. Bank Rakyat 

Indonesia kecamatan Panakkukang kota Makassar terhadap peratuan 

perjanjian larangan menikah selama masa kontrak kerja? 

2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap peraturan perjanjian larangan 

menikah bagi karyawan magang di PT. Bank Rakyat Indonesia kecamatan 

Panakkukang kota Makassar selama masa kontrak kerja? 

 

Daftar Pertanyaan: 

1. Apa jabatan bapak/ibu? 

2. Sudah berapa lama bapak/ibu magang di kantor ini? 

3. Apa pendapat bapak/ibu terkait peraturan larangan bagi karyawan baru 

selama masa kontrak kerja? 
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