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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

DAN KATEGORI SINGKATAN  

 

 “Pedoman Transliterasi Arab Latin” pada prinsipnya yang digunakan dalam 

penulisan disertasi ini mengacu pada hasil keputusan bersama (SKB) Menteri 

Agama R.I., dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I tahun 1987, Nomor: 

0543/b/U/1987. 

A. Transliterasi 

1. Konsonan 

Huruf hijaiyyah ditransliterasi ke dalam huruf latin, sebagai berikut: 

Huruf 

Arab 
Nama Huruf Latin Nama 

1 2 3 4 

 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

 sin s es س

 syin sy es dan ye ش

 {s}ad s} es ص

 d}ad d} d}e ض

 t}a t} t}e ط
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 z}a z} z}et ظ

 ai ‘ apostrof terbalik‘ ع 

 gain g Ge غ 

 fa f ef ف

Lanjutan 

1 2 3 4 

 qaf q qi ق 

 kaf k ka ك

 lam l el ل

 mim m em م

 nun n en ن

 wau w we و

 ha h ha ه 

 hamzah , apostrof ء

 ya y ye ى

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

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

(’). 

2. Vokal 

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

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa 

Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai 

berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fath}ah a a اَ 

َِ اَ   kasrah i i 

 d}ammah u u اَ 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 
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Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fath}ah dan ya ai a dan i ـىَْ 

 fath}ah dan wau iu i dan u ـوَْ 

Contoh: 

 kaifa : كَـي ـفَْ

لَْْهَـوْ   : haula 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harkat dan 

Huruf 
Nama 

Huruf dan 

Tanda 
Nama 

ى ْْ...َْْْْْا   ...َْ  fath}ah dan alif atau ya a a dan garis di atas 

ـى ِْ   Kasrah dan ya i i dan garis di atas 

 d}ammah dan wau u u dan garis di atas   ــُـو

Contoh: 

ت   ام  : ma>ta 

 <rama : ر م ى 

 qi>la : قِيْل  

وْت    yamu>tu : يَ 

4. Ta marbu>t}ah 

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

atau mendapat harkat fath}ah, kasrah, dan d}ammah, transliterasinya adalah [t]. 

Sedangkan ta marbu>t}ah yang mati atau mendapat harkat sukun, trans-

literasinya adalah [h]. 

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

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

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

Contoh: 

طْف الِ  ر وْض ة الأ  : raud}ah al-at}fa>l 

دِيْـن ة ا لْفاضِل ة ُ  ا لْم   : al-madi>nah al-fa>d}ilah 
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 al-h}ikmah :  ا لِحكْم ة  

5. Syaddah (Tasydi>d ) 

Syaddah atau tasydi>d yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

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

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

 

Contoh: 

 <rabbana :    ُ  ر بنّا

 <najjai>na :   نا نَ َّيْ 

ُِْ ا لح قّ   : al-h}aqq 

 al-h}ajj :    ا لح جّ 

 nu“ima :    ن ـعّم  

 aduwwun‘ :  ع د و  

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

kasrah ( ّى), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (i>). 

Contoh: 

ى  ع لِ   : ‘Ali> (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly) 

ر بى ع    : ‘Arabi> (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby) 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf 

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

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

maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung 

yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengi-

kutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). 

Contohnya: 

مْس   ُّ  al-syamsu (bukan asy-syamsu)  :   ا لشّ
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 al-zalzalah (az-zalzalah)  :      ا لزَّلز لة

 al-falsafah  :    ا لف لْسف ة

 al-bila>du  : ْْ   ا لبلا د  

7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku 

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

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

berupa alif. 

Contohnya: 

 ta’muru>na : تأم ر وْن  

لنّـوْء  ا  ُ   : al-nau’ 

 syai’un :    ش يْء  

 umirtu : أ مِرْت  

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 

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

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

kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa 

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

ditulis menurut cara transliterasi. Misalnya kata Alquran (dari alqura>n), 

Sunnah, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian 

dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.  

Contoh: 

Fi> Z{ila>l al-Qur’a>n 

Al-Sunnah qabl al-tadwi>n 

Al-‘Iba>ra>t bi ‘umu>m al-lafz} la> bi khus}u>s} al-sabab 

9. Lafz} al-Jala>lah (الله) 

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

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

tanpa huruf hamzah. 
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Contoh: 

اللِ  دِين    di>nulla>h ْ ب ا الل billa>h   

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

jala>lah, ditransliterasi dengan huruf [t].  

Contoh: 

اللِ  ر حم ةِ  فِْ  مْ ه    hum fi> rah}matilla>h 

 

 

B. Singkatan 

Kategori singkatan yang dibakukan adalah: 

a.s. = ‘alaihi al-sala>m 

Cf. =   Bandingkan dengan 

Cet. =   Cetakan 

swt =   subh}a>nahu> wa ta‘a>la>  

saw         =   s }allalla>hu ‘alaihi wa sallam 

H = Hijrah 

h     =  halaman  

M = Masehi 

No. =  Nomor  

Pen. =  Penerbit 

pen. =  penulis 

Q.S.        =  Qur’an, Surah  

/… : ….   =  Nomor Surah : ayat 

r.a.          =  radiyalla>hu ‘anhu (’anha) 

s.M = sebelum Masehi 

t.d.     =  tanpa data 

t.p.   =  tanpa penerbit 

t.t. =  tanpa tempat 

t.th. =  tanpa tahun 

w.  = wafat tahun 
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ABSTRAK  

Nama Peneliti : Idris Afandi 

NIM : 80500219017 

Program Studi : Ekonomi Syariah  

Judul Tesis : Tinjauan Ekonomi Syariah dalam Transaksi Massanra di 

Masyarakat Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone 

Pokok masalah dalam penelitian ini adalah “Tinjauan Ekonomi Syariah 

dalam Transaksi Massanra di Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone”. Dari pokok 

masalah tersebut dirumuskan sub masalah, yaitu: 1) Bagaimana Implementasi 

Massanra di Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone?, 2) Bagaimana Tinjauan 

Ekonomi  dalam Transaksi Massanra Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone?. 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif Deskriptif dengan mengguna-

kan pendekatan kualitatif. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah 

pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi Massanra, Sumber data sekunder 

penelitian ini yaitu buku, internet, jurnal penelitian yang terkait. Metode peng-

umpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara 

dan dokumentasi. Analisis data penelitian ini melalui reduksi data, penyajian data, 

dan penarikan kesimpulan.  

Hasil penelitian menujukkan bahwa implementasi Massanra di masayrakat 

Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone sudah sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. 

Beberapa prinsip utama ekonomi syariah yang relevan termasuk larangan riba, 

larangan perjudian (Maysir) dan ketidakpastian yang berlebihan (Gharar), keadilan, 

dan transparansi. Dalam konteks Massanra, praktik ini telah berusaha menghindari 

unsur riba, memastikan bagi hasil yang adil, dan menjaga transparansi dalam 

transaksi ekonomi. Dengan demikian, Massanra di Kecamatan Ajangale adalah 

contoh praktik ekonomi tradisional yang telah diadaptasi sesuai dengan prinsip-

prinsip ekonomi syariah, mempromosikan keadilan, keberlanjutan, dan kepatuhan 

pada nilai-nilai Islam dalam transaksi ekonomi. 
 
 

Kata Kunci: Masyarakat, Massanra, Ekonomi Syariah 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Islam sebagai agama yang komprehensif mengajarkan pentingnya ke-

seimbangan antara urusan duniawi dan akhirat dalam hidup manusia. Berusaha dan 

bekerja dengan sungguh-sungguh merupakan bagian dari ibadah dan kepatuhan 

pada perintah Allah, sehingga kehidupan dunia dan akhirat dapat berjalan dalam 

harmoni dan keselarasan sesuai dengan ajaran agama Islam. Allah swt., berfirman 

dalam QS Al-Jumu’ah/62:10. 

قُضِيَتِ   وٰةُ ٱفَإِذَا 
َ
ل  ٱفَ   لصَّ

 
رْ ٱ  فِى  نتَشِرُوا

َ
أ
ْ
وَ ل فَضْلِ  بْ ٱضِ  مِن   

 
ِ ٱتَغُوا  ٱوَ   للَّّٰ

 
رُوا

ُ
َ ٱ   ذكْ   للَّّٰ

ثِيرًا
َ
مْ  ك

ُ
ك
َّ
عَل
َّ
 تُفْلِحُونَ  ل

Terjemahnya: Dan apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di 

muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya 

kamu beruntung.1 

Dalam ayat ini, Allah memberikan petunjuk bagi umat manusia untuk tetap 

berusaha dan bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup setelah menunaikan shalat. 

Hal ini menunjukkan bahwa Islam sebagai agama yang universal dan komprehensif 

memberikan pedoman hidup yang seimbang antara urusan duniawi dan akhirat. 

Umat manusia dianjurkan untuk berusaha dan bekerja dengan sungguh-

sungguh dalam mencari karunia Allah di muka bumi. Karunia Allah mencakup 

segala kebaikan, rejeki, dan berkah yang dapat membantu dalam pemenuhan 

kebutuhan hidup serta membawa kebahagiaan dan kesuksesan di dunia dan akhirat. 

 
1Kementerian Agama RI, Alquran dan Terjemahnya, QS Al-Jumu’ah/62:10. 
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Pesan dari ayat tersebut adalah bahwa Islam mengajarkan pentingnya aktif 

berusaha dan bekerja untuk mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan hidup, tanpa 

meninggalkan kewajiban agama. Islam mengajarkan bahwa keberhasilan dalam 

urusan duniawi tidak harus bertentangan dengan ketaatan pada Allah dan akhirat. 

Interaksi sosial dengan sesama manusia menjadi suatu hal yang penting 

dalam kehidupan bermasyarakat, karena melalui interaksi ini manusia dapat mem-

peroleh apa yang mereka butuhkan dan dapat bertukar informasi. Salah satunya, 

dalam memenuhi kebutuhan ekonomi, manusia tidak dapat mencapainya sendiri, 

tetapi membutuhkan bantuan dari orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. 

Dalam kehidupan berkelompok, manusia selalu berinteraksi satu sama lain, baik 

dengan sadar maupun tanpa disadari, guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Inter-

aksi ini merupakan bagian dari muamalah, yaitu pergaulan hidup di mana setiap 

orang melakukan tindakan dalam hubungannya dengan orang lain.2 

Salah satu kegiatan muamalah yang sering dilakukan manusia saat ini me-

liputi jual beli, sewa menyewa, kerjasama dalam bisnis, pinjam meminjam, dan 

utang piutang. Islam mengajarkan kepada umatnya untuk hidup dalam semangat 

tolong-menolong, di mana bantuan dapat berupa pemberian atau pinjaman. Dalam 

hal pinjaman, Islam menjaga kepentingan kreditur agar tidak merugi. Karena itu, 

kreditur diperbolehkan meminta barang jaminan dari debitur sebagai jaminan atas 

utang yang diberikan.  

Dengan demikian, jika debitur tidak dapat melunasi utangnya sesuai dengan 

waktu yang ditentukan, barang jaminan tersebut dapat diperjualbelikan oleh 

 
2Ahmad Azhar Basyir, Asas-asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam), ed. Revisi, 

(Yokyakarta: UII Press, 2000) h. 11. 
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kreditur. Konsep ini dalam sistem ekonomi Islam dikenal dengan istilah rahn atau 

gadai.3 

Gadai atau rahn adalah bentuk muamalat yang diperbolehkan dalam sistem 

ekonomi Islam. Ini merupakan cara bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan 

hidup sehari-hari ketika mereka menghadapi kesulitan ekonomi dengan cara me-

minjam uang dan memberikan jaminan berupa harta benda. Karena manusia 

sebagai makhluk sosial, tidak dapat bertahan sendiri tanpa bantuan dari orang lain. 

Dengan demikian, gadai menjadi salah satu cara yang diterima dalam Islam untuk 

membantu mengatasi kesulitan ekonomi dan memenuhi kebutuhan hidup. Di 

Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone, praktik gadai dikenal dengan sebutan 

"MassanrIa" Praktik ini telah menjadi kebiasaan yang dilakukan secara berulang-

ulang oleh sebagian besar masyarakat dan telah menjadi bagian dari tradisi turun-

temurun, terutama dalam hal gadai sawah yang sering dilakukan oleh para petani. 

Massanra adalah proses transaksi yang biasa atau lumrah terjadi di 

Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone, dimana seseorang yang membutuhkan uang 

akan menggadaikan barangnya sebagai jaminan atas uang yang akan dipinjamnya. 

Massanra bisa juga disebut sebagai gadai akan tetapi masih bersifat tradisional 

karena sama-sama memberikan barangnya sebagai barang jaminan atas pinjaman-

nya. Dalam proses Massanra, barang yang biasanya dijadikan sebagai barang 

jaminan bisa berupa barang tidak bergerak seperti sawah, kebun, rumah, tanah, dan 

ataupun barang bergerak seperti kendaraan bermotor yang dimana dalam praktik 

Massanra masyarakat yang ingin meminjam harus memberikan atau menyerahkan 

 
3Muhammad Solikhul Hadi, Pegadaian Syariah, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), h. 1-3 
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barang Sandra-an (jaminan) kepada orang yang memberikan pinjaman dengan 

syarat barang yang dijaminkan tersebut bisa dimanfaatkan oleh pemberi pinjaman 

sampai pinjamannya lunas. Waktu transaksinya pun bisa diperpanjang walaupun 

didalam akadnya tidak disebutkan yang dimana membuat pemanfaatan barang 

tersebut dapat dilakukan secara berlebihan, sehingga hasil yang didapat oleh 

pemegang jaminan sudah melewati dari uang pinjaman yang dipinjam, tetapi orang 

yang menyerahkan barangnya sebagai sandra-an tetap harus membayar hutangnya 

tanpa adanya potongan dari hasil pemanfaat baran sandra-an tersebut. 

Praktik Massanra di Kecamatan Ajangale ini sangat menguntungkan bagi 

pihak pemegang jaminan (sandra-an) dan sebaliknya merugikan pihak yang mem-

berikan jaminan (passanra). Dengan memberikan barang sebagai sandra-an, mata 

pencaharian pihak passanra akan hilang secara langsung, sehingga mereka akan 

mengalami kesulitan dalam melunasi hutangnya. Dalam praktik Massanra, tidak 

ada sistem bagi hasil yang diberikan pemegang jaminan kepada pihak Passanra. 

Pendapatan yang diperoleh dari barang yang dijaminkan sepenuhnya menjadi milik 

pemegang barang sebagai jaminan tersebut. 

Praktik Massanra ini telah menjadi kebiasaan masyarakat daerah kecamatan 

Ajangale Kabupaten Bone. Hal ini karena praktik Massanra relatif mudah dilaku-

kan, terutama dalam situasi mendesak, sehingga pihak yang membutuhkan uang 

dapat segera menerima uang dari pihak Passanra. Biasanya, praktik Massanra 

dilakukan antara masyarakat yang sudah saling mengenal, namun tidak menutup 

kemungkinan dilakukan juga antara masyarakat yang belum saling mengenal 

karena alasan ekonomi. 
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Pemegang sandra-an dalam keadaan seperti ini memanfaatkan keuntungan 

sebesar-besarnya dari barang sandra-an tanpa memperhatikan apakah tindakan 

mereka sesuai dengan syariat Islam atau tidak, karena kurangnya pemahaman 

terhadap praktik gadai (ar-rahn) yang diajarkan dalam Agama Islam. Masyarakat 

Kecamatan Ajangale hanya mengikuti kebiasan adat istiadat yang telah berlaku 

turun temurun sejak zaman dahulu, sehingga mereka kurang atau sama sekali tidak 

mengetahui dasar hukum dari praktik Massanra tersebut. 

Kecamatan Ajangale merupakan wilayah yang kaya akan budaya dan tradisi 

lokal di mana masyarakatnya masih sangat memegang teguh nilai-nilai dan praktik-

tradiksi mereka. Salah satu praktik unik yang terjadi di wilayah ini adalah Massanra 

Galung. Meskipun praktik ini mungkin telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-

hari masyarakat Ajangale selama berabad-abad, namun informasi tentangnya masih 

terbatas dan belum banyak diteliti dari berbagai sudut pandang, khususnya dalam 

kaitannya dengan Ekonomi Syariah. 

Dalam era globalisasi dan modernisasi, perubahan sosial dan ekonomi dapat 

mempengaruhi keberlanjutan praktik-tradisi lokal seperti Massanra Galung. Di-

perlukan pemahaman yang lebih mendalam tentang aspek ekonomi dari praktik ini 

untuk mengukur dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar serta 

mengidentifikasi implikasi hukum Islam dalam praktik ini. 

Selain itu, dalam studi terbatas tentang ekonomi Syariah dan praktik 

Massanra Galung di Kecamatan Ajangale, potensi masalah seperti riba (bunga), 

gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian) belum banyak diteliti dan dipahami 

secara komprehensif. Karena itu, sebuah penelitian yang menyeluruh dan sistematis 
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perlu dilakukan untuk memahami praktik Massanra Galung dari perspektif 

Ekonomi Syariah dan mengidentifikasi permasalahan yang mungkin timbul. 

Memahami lebih baik tentang praktik Massanra Galung dan implikasinya 

dari perspektif ekonomi Syariah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangan ilmiah yang berharga, memperkuat kesadaran masyarakat lokal tentang 

konsekuensi ekonomi dan hukum dari praktik-tradisi mereka, serta memberikan 

panduan bagi kebijakan pemerintah dan otoritas setempat untuk mendukung praktik 

ekonomi lokal yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dan mendukung keberlanjutan 

budaya dan tradisi masyarakat Kecamatan Ajangale. 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Penelitian ini perlu adanya fokus penelitian dan deskripsi fokus untuk me-

mudahkan dalam memahami isi penelitian ini dan menghindari adanya kesalah-

pahaman, maka peneliti memberi batasan penelitian yang akan dilakukan dengan 

memfokuskan penelitian tersebut pada sistem: a) Sistem pelaksanaan Massanra 

galung di Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone; dan b) Pihak pemberi gadai 

(rahin) dan penerima gadai (murtahin) sebagai masyarakat yang terlibat langsung 

dalam praktek gadai sawah di Kecamatan Ajangale. 

2. Deskripsi Fokus  

Berdasarkan pada fokus penelitian tersebut maka dapat dideskripsikan 

sebagai berikut: a) Pelaksanaan gadai sawah di Kecamatan Ajangale Kabupaten 

Bone dilakukan karena desakan ekonomi masyarakat, seperti biaya pernikahan, 

uang kuliah ataupun uang untuk beli kendaraan; dan b) Pihak penerima gadai hanya 

menerima lahan yang masih produktif dengan tujuan mengambil manfaat dari lahan 



7 

 

terebut setelah adannya kesepakatan dengan pemberi gadai sampai pihak pemberi 

gadai melunasi utangnya. Pihak pemberi pinjaman lebih menginginkan tanah 

produktif sebagai jaminan agar dapat memperoleh keuntungan dari tanah tersebut. 

C. Rumusan Masalah 

Persoalan akad massanra (gadai) yang terjadi dengan proses yang sangat 

sederhana di masyarakat Kecamatan Ajangle Kabupaten Bone, yaitu datangnya 

rahin kepada murtahin untuk menggadaikan sawahnya kemudian terjadilah akad 

serah terima tanah sawah untuk diambil hasilnya secara penuh oleh murtahin 

sampai waktu yang tidak ditentukan, atau sampai rahin bisa membayar hutangnya. 

Maka peneliti merumuskan beberapa rumusan permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Transaksi 

Massanra Galung yang Dipraktikan di Kecamatan Ajangale Kabupaten 

Bone? 

2. Bagaimana Implementasi Massanra Galung Pada Masayarakat 

Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone? 

C. Kajian Pustaka/Penelitian Terdahulu 

Beberapa penelitian yang pernah dilakukan terkait Massanra (gadai) dalam 

perspektif Ekonomi Islam, diantaranya: Pertama Penelitian dilakukan oleh Idris, 

yang meneliti tentang Massanra Galung dalam Perspektif Ekonomi Syariah di 

Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo. Dengan hasil penelitian menunjukkan 

bahwa penerapan gadai sawah (massanra galung) di Dusun Bocco-Bocco’e, Desa 

Wecudai, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo belum sepenuhnya sesuai dengan 

prinsip syariah, karena praktek gadai sawah yang dilakukan oleh masyarakat belum 
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sesuai akad yang ada pada gadai dalam Islam yaitu akad adanya unsur tolong 

menolong (tabarru’), sementara yang terjadi di Desa Bocco-Bocco’e adalah adanya 

unsur kedzaliman terhadap pihak pemberi gadai (rahin).4 

Kedua penelitian yang dilakukan oleh Choirunnisak dan Disfa Lidian 

Handayani yang meneliti tentang Gadai dalam Islam hasil penelitian menunjukan 

Gadai dalam Islam disebut Rahn. Pegadaian Islam akan memperoleh keuntungan 

hanya dari biaya sewa yang dipungut bukan tambahan berupa bunga atau sewa 

modal yang diperhitungkan dari uang pinjaman.5 

Ketiga penelitian yang dilakukan oleh Pamonaran Manahaar, yang meneliti 

tentang Implementasi Gadai Syariah (Rahn) untuk Menunjang Perekonomian 

Masyarakat di Indonesia. Hasil penelitiannya menunjukan praktik gadai syariah 

(rahn) ini sangat menekankan tidak adanya pengenaan riba atau pungutan bunga 

atas pinjaman yang diberikan. Praktik ini dimulai pertama kali berdasarkan atas per-

janjian musyarakah dengan sistem bagi hasil antara Perum Pegadaian dengan Bank 

Muamalat Indonesia (BMI) dengan tujuan untuk melayani nasabah BMI maupun 

nasabah Perum Pegadaian yang sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu, pengadai-

an syariah sangat memberikan maanfaat terhadap masyarakat, dilihat dari ke-

untungannya, gadai syariah merupakan solusi untuk masyarakat dalam membantu 

peningkatan perekonomian ini tergambarkan berdasarkan ketentuan awal bahwa 

gadai syariah tersebut untuk kepentingan sosial, yang pada intinya bahwa dalam 

pelaksanaan gadai tersebut untuk membantu masyarakat.6 

 
4Idris Parakkasi dan Amri, “Massanra Galung dalam Perspektif Ekonomi Syariah di 

Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo”. LAA MAISYIR 6, no.1 (2019): h.112-128. 
5Choirunnisak, Gadai dalam Islam. Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran dan Peng-

embangan Ekonomi Syariah 6 no.1 (2020): h. 61-76. 
6Pamonaran Manahaar, “Implementasi Gadai Syariah (Rahn) untuk Menunjang Per-

ekonomian Masyarakat di Indonesia”. Dialogia Lurica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi 10 no.2 

(2019): h. 98-106. 



9 

 

Keempat selanjutnya yang dilakukan oleh Indah Suwarni dan Jairin yang 

meneliti tentang Dampak Financial System Terhadap Gadai Tanah Sawah di Tinjau 

dari Perspektif Hukum Islam pada Masyarakat Bima. Hasil menunjukkan bahwa 

masyarakat di Bima biasanya menggadaikan tanah sawahnya kepada kerabat, 

keluarga atau tetangganya sendiri. Dengan waktu pengembalian utang minimal 

biasanya untuk dua kali masa tanam dan panen padi. Namun, jika pihak penggadai 

(rahin) telah mampu mengembalikan uang pinjaman pada waktu panen pertama, 

jika memang dalam aqad telah disepakati, maka tanah akan digarap kembali oleh 

pemilik lahan sawah tersebut. Tapi yang unik, tidak sedikit dari kasus gadai di Bima 

yang sampai beberapa tahun bahkan mungkin puluhan tahun. Gadai merupakan 

suatu sarana saling tolong-menolong bagi umat muslim, tanpa adanya imbalan jasa. 

Sehingga kemudian akad gadai ini dikategorikan ke dalam akad yang bersifat derma 

(tabarru) hal ini disebabkan karena apa yang diberikan rahin kepada murtahin tidak 

ditukar dengan sesuatu. Sementara yang diberikan oleh murtahin kepada rahin 

adalah utang, bukan penukar dari barang yang digadaikan (marhun). Selain itu, rahn 

juga digolongkan kepada akad yang bersifat ainiyah, yakni akad yang sempurna 

setelah menyerahkan barang yang diakadkan. Sehingga kemudian dijelaskan bahwa 

semua akad yang bersifat derma dikatakan sempura setelah memegang (al-qabdu), 

sempurna tabarru’, kecuali setelah pemegangan.7 

Kelima, penelitian Wina Fitriani, dkk., yang meneliti tentang dampak 

penerapan sande(gadai) sawah ditinjauh dari ekonomi islam yang terjadi di desa 

keban agung kabupaten bengkulu selatan belum sesuai dengan unsur tolomg 

 
7Indah Suwarni dan Jairin, “Dampak Financial System terhadap Gadai Tanah Sawah di 

Tintau dari Perspektif Hukum Islam pada Masyarakat Bima”. Kordinat xix no. 1 (2020): h. 145-168 
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menolong sebagaimana yang dianjurkan islam, tetapi disini justru malah malah 

mengandung unsur kedzaliman antar sesama, pelaksanaan ini berdampak negatif 

bagi pihak yang menggadaikan sawahnya.8 

Berdasarkan hasil-hasil penelitian tersebut, belum ada yang melakukan 

penelitian tentang Tinajuan Ekonomi Syariah Terhadap Transaksi Massanra di 

Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone. Karena itu, penelitian ini akan melakukan 

kajian secara detail terkait dengan hal tersebut. Adapun hasil-hasil penelitian ter-

dahulu akan dipaparkan dalam bentuk mapping tabel sebagai berikut: 

Tabel 1.1 

Mapping Hasil Penelitian Sebelumnya 

No. Peneliti Judul Hasil Penelitian 

1. Idris 

Parakkasi dan 

Amri, 

2019 

Massanra 

Galung dalam 

Perspektif 

Ekonomi 

Syariah di 

Kecamatan 

Pammana 

Kabupaten 

Wajo 

Penerapan gadai sawah (Massanra galung) di 

Dusun Bocco-Bocco’e, Desa Wecudai 

Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo belum 

sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah, 

karena praktek gadai yang dilakukan oleh 

masyarakat belum sesuai akad gadai dalam 

Islam, yaitu akad unsur tolong menolong 

(tabarru’), sementara yang terjadi di desa 

Bocco-Bocco’e adalah unsur kedzaliman 

terhadap pihak pemberi gadai. 

2. Choirunnisak 

dan Disfa 

Lidian 

Handayani, 

2020 

Gadai Islam Gadai dalam Islam disebut Rahn. Pegadaian 

Islam akan memperoleh keuntungan hanya 

dari biaya sewa yang dipungut bukan 

tambahan berupa bunga atau sewa modal yang 

diperhitungkan dari uang pinjaman. 

3. Pamonaran 

Manahaar, 

2018 

Implementasi 

Gadai Syariah 

(Rahn) Untuk 

Menunjang 

Perekonomian 

Masyarakat di 

Indonesia 

Praktik gadai syariah (rahn) ini sangat 

menekankan tidak adanya pengenaan riba atau 

pungutan bunga atas pinjaman yang diberikan. 

Praktik ini dimulai pertama kali berdasarkan 

atas perjanjian musyarakah dengan sistem bagi 

hasil antara Perum Pegadaian dengan Bank 

Muamalat Indonesia (BMI) dengan tujuan 

untuk melayani nasabah BMI maupun Perum 

Pegadaian sesuai dengan prinsip syariah. 

Selain itu, pengadaian syariah memberikan 

manfaat terhadap masyarakat, dilihat dari 

 
8Wina Fitriani, dkk, “Dampak Penerapan Sande (Gadai) dari Sawah di Tinjau dari Ekonomi 

Islam”. SEMJ: Syariah Ekonomic Managemant Business Journal 3 no. 2 (2022): h. 26-30.  
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keuntungannya, rahn merupakan solusi untuk 

masyarakat dalam membantu peningkatan per-

ekonomian ini tergambarkan berdasarkan 

ketentuan awal bahwa rahn tersebut untuk 

kepentingan sosial, yang pada intinya bahwa 

dalam pelaksanaan gadai tersebut untuk 

membantu masyarakat. 

4. Indah 

Suwarni dan 

Jairin, 

2020 

Dampak 

Financial 

System 

Terhadap Gadai 

Tanah Sawah di 

Tinjau dari 

Perspektif 

Hokum Islam 

pada 

Masyarakat 

Bima. 

Masyarakat di Bima biasanya menggadaikan 

tanah sawahnya kepada kerabat, keluarga atau 

tetangganya sendiri. Dengan waktu 

pengembalian utang minimal biasanya untuk 

dua kali masa tanam dan panen padi. Namun, 

jika pihak penggadai (rahin) telah mampu 

mengembalikan uang pinjaman pada waktu 

panen pertama, jika memang dalam aqad telah 

disepakati, maka tanah akan digarap kembali 

oleh pemilik lahan sawah tersebut. Tapi yang 

unik, tidak sedikit dari kasus gadai di Bima 

yang sampai beberapa tahun, bahkan mungkin 

puluhan tahun. Gadai merupakan sarana 

saling tolong-menolong bagi umat Muslim, 

tanpa adanya imbalan jasa. Sehingga 

kemudian akad gadai ini dikategorikan ke 

dalam akad yang bersifat derma (tabarru), hal 

ini disebabkan karena apa yang diberikan 

rahin kepada murtahin tidak ditukar dengan 

sesuatu. Sementara yang diberikan oleh 

murtahin kepada rahin adalah utang, bukan 

penukar dari barang yang digadaikan 

(marhun). Selain itu, rahn juga digolongkan 

kepada akad yang bersifat ainiyah, yakni akad 

yang sempurna setelah menyerahkan barang 

yang diakadkan. Sehingga kemudian 

dijelaskan bahwa semua akad yang bersifat 

derma dikatakan sempura setelah memegang 

(al-qabdu), sempurna tabarru, kecuali setelah 

pemegangan). 

5. Wina fitriani 

dkk, 2022. 

Dampak 

penerapan sande 

(gadai) sawah 

ditinjauh dari 

ekonomi islam 

hasil penelitian menunjukan bahwa jika 

ditinjau dari ekonomi islam sande (gadai) 

sawah yang terjadi di desa keban agung 

kabupaten bengkulu selatan belum sesuai 

dengan unsur tolomg menolong sebagaimana 

yang dianjurkan islam, tetapi disini justru 

malah malah mengandung unsur kedzaliman 

antar sesama, pelaksanaan ini berdampak 

negatif bagi pihak yang menggadaikan 

sawahnya. 
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D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan dari rumusan masalah diatas maka dari itu tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk: 

a. MendTesiskan tinjauan ekonomi syariah terhadap transaksi massanra galung 

di Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone. 

b. Mengetahui implementasi massanra galung di Kecamatan Ajangale 

Kabupaten Bone. 

2. KegunaanPenelitian 

Penelitian diharapkan dapat memberikan berbagai kegunaan atau manfaat 

baik dari segi teoritis maupun dari segi praktis. Adapun kegunaan yang diharapkan 

dari penelitian ini, yaitu: 

a. Kegunaan Teoritis. Secara teoretis, penelitian ini bertujuan untuk perkembang-

an ilmu pengetahuan dimana jika dilihat dari segi Teoritisnya diharapkan dapat 

memberikan penegasan atau men-dukung keberadaan teori hukum Ekonomi 

Syariah seperti nilai-nilai ke-adilan yang tidak hanya peduli pada kepentingan 

individu tetapi juga memiliki kepedulian yang besar terhadap sesama manusia. 

Dalam penelitian ini hukum Ekonomi Syariah akan direfleksikan terhadap 

praktik Massanra galung di-kalangan masyarakat. 

b. Kegunaan Praktis. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

kontribusi positif bagi pihak-pihak yang membutuhkan dapat dijadikan acuan 

untuk penelitian-penelitian selanjutnya hasil penelitian ini. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Konsep Dasar Ekonomi Syariah 

Berbagai ayat, Allah swt., tidak hanya menyuruh hambanya untuk shalat 

dan puasa saja tetapi juga mencari nafkah secara halal. Proses memenuhi kebutuhan 

hidup inilah yang kemudian menghasilkan kegiatan ekonomi seperti jual beli, 

produksi, distribusi, termasuk bagaimana membantu dan menanggulangi orang 

yang tidak bisa masuk dalam kegiatan ekonomi, baik itu dengan zakat, wakaf, infak 

dan sedekah.9 

Perkembangan ilmu modern saat ini, Ekonomi Islam masih dalam tahap 

pengembangan. Persoalannya hanyalah karena Ekonomi Islam ditinggalakan umat-

nya terlalu lama. Berbagai pemerintahan di dunia Islam dari mulai kolonial penjajah 

hingga saat ini senantiasa memisahkan Islam dari dunia Ekonomi. Lantas kalau 

hanya mengacau pada apa yang disampaikan Thomas Kuhn, bahwa masing-masing 

sistem itu memiliki inti paradigma, Ekonomi Islam sudah tentu bersumber dari 

Alquran dan Sunnah. Dua sumber ini dalam bentuk apapun tidak bias diparalelkan 

dengan prinsip dasar dua sisitem ekonomi lainnya, yakni kapitalis atau sosialis. 

Ekonomi Islam memiliki sifat dasar sebagai Ekonomi Rabbani dan Insani. 

Disebut Ekonomi Rabbani karena syarat dengan arahan nilai-nilai Ilahiah. Lalu 

Ekonomi Islam dikatakan memilki dasar sebagai Ekonomi Insani karena sisitem 

Ekonomi ini dilaksanakan dan ditujukan untuk kemakmuran manusia (Qardawi, 

Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam).10 

 
9Mustafa Edwin Nasution, dkk, Pengantar Ekseklusif Ekonomi Islam, (Jakarta: Kencana 

2007), h. 12. 
10Mustafa Edwin Nasution, dkk, Pengantar Ekseklusif Ekonomi Islam. 184. 
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Melalui aktivitas ekonomi manusia dapat mengumpulkan nafkah sebanyak 

mungkin, tetapi tetap dalam batas koridor aturan main. Seperti firman Allah dalam 

QS Ar-Ra’d/13:26. 

نْيَا فِى  حَيٰوةُ الدُّ
ْ
وَمَا ال نْيَاۗ  حَيٰوةِ الدُّ

ْ
زْقَ لِمَنْ يَّشَاۤءُ وَيَقْدِرُۗ وَفَرِحُوْا بِال ُ يَبْسُطُ الر ِ للّٰه

َ
  ا

ا مَتَاعٌࣖ 
َّ
خِرَةِ اِل

ٰ
ا
ْ
 ال

Terjemahnya: 

Allah meluaskan rezeki dan menyempitkannya bagi siapa yang Dia 

kehendaki. Mereka bergembira dengan kehidupan di dunia, padahal ke-

hidupan dunia itu (dibanding dengan) kehidupan akhirat, hanyalah ke-

senangan (yang sedikit).11 

 

Keimanan memegang peranan penting dalam Ekonomi Islam, karena secara 

langsung akan mempengaruhi cara pandang dalam membentuk kepribadian, peri-

laku, gaya hidup, selera dan referensi amnesia, sikap-sikap terhadap manusia, 

sumber daya dan lingkungan. Keimanan akan memberikan saringan moral yang 

memberikan arti dan tujuan pada penggunaan sumber daya, dan juga memotivasi 

mekanisme yang diperlukan bagi operasi yang efektif. Saringan moral bertujuan 

menjaga kepentingan diri tetap berada dalam batas-batas kepentingan sosial dengan 

mengubah preferensi individual sesuai dengan prioritas sosial dan menghilangkan 

atau meminimalisasi penggunaan sumber daya untuk tujuan yang akan menggagal-

kan visi sosial tersebut. Ini akan bisa membantu meningkatkan keserasian anatara 

kepentingan diri dan kepentingan sosial. 

Nilai-nilai keimanan inilah yang kemudian menjadi aturan yang mengikat. 

Dengan mengacu kepada aturan ilahiah, setiap perbuatan manusia mempunyai nilai 

moral dan ibadah. Setiap tindakan manusia tidak boleh lepas dari nilai, yang secara 

 
11Departemen Agama, RI, Alquran dan Terjemahnya, QS Ar-Ra’d/13:26., h. 252. 
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secara vertikal merefleksikan moral yang baik dan secara horizontal memebri 

manfaat bagi manusia dan makhluk lainnya.12 

Prinsip-prinsip Ekonomi Syariah itu secara garis besar dapat diuraikan 

sebagai berikut: 1) Dalam Ekonomi Islam, manusia harus mengetahui bahwa Allah 

swt., memberikan sumber daya itu hanya sebagai titipan kepadanya. Manusia harus 

memanfaatkannya seefisien dan seoptimal mungkin dalam produksi guna me-

menuhi kesejahteraan secara bersama di dunia yaitu baik untuk diri sendiri dan 

untuk orang lain. Namun yang terpenting adalah bahwa kegiatan tersebut akan di-

pertanggung-jawabkannya di akhirat nanti; 2) Islam mengakui kepemilikan pribadi 

dalam batas-batas tertentu, termasuk kepemilikan alat produksi dan faktor produksi. 

Pertama, kepemilikan individu dibatasi oleh kepentingan masyarakat, dan Kedua, 

Islam menolak setiap pendapatan yang diperoleh secara tidak sah, apalagi usaha 

yang menghancurkan masyarakat; 3) Kekuatan penggerak utama Ekonomi Islam 

adalah kerjasama. Seorang muslim, apakah ia sebagai pembeli, penjual, penerima 

upah, pembuat keuntungan dan sebagainya; 4) Ekonomi Islam menolak terjadinya 

akumulasi kekayaan yang dikuasai oleh segelintir orang saja. Pemilikan kekayaan 

pribadi harus berperan sebagai kapital produktif yang akan meningkatkan besaran 

produk nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, sistem 

ekonomi islam menolak terjadinya akumulasi kekayaan yang dikuasai beberapa 

orang saja. Konsep ini berlawanan dengan Sistem Ekonomi Kapitalis, dimana ke-

pemilikan industri didominasi oleh monopoli dan oligopoli, tidak terkecuali industri 

yang merupakan kepentingan umum; 5) Islam menjamin kepemilikan masyarakat 

dan penggunaannya direncanakan untuk kepentingan orang banyak. semua industri 

 
12Mustafa Edwin Nasution, Pengantar Ekseklusif Ekonomi Islam, h. 13 
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ekstraktif yang ada hubungannya dengan produksi air, bahan tambang, bahkan 

bahan makanan harus dikelola oleh negara. Demikian juga berbagai macam bahan 

bakar untuk keperluan dalam negeri dan industri tidak boleh dikuasai oleh individu; 

6) Orang muslim harus takut kepada Allah dan hari akhirat; 7) Seorang muslim 

yang kekayaannya melebihi tingkat tertentu (Nisab). Diwajibkannya seorang 

muslim membayar zakat. Zakat merupakan alat distribusi sebagian kekayaan orang 

kaya (sebagai sanksi atas penguasaan harta tersebut), yang ditujukan untuk orang 

miskin dan orang-orang yang membutuhkan.; dan 8) Islam melarang riba dalam 

segala bentuk. Islam melarang setiap pembayaran bunga (riba) atas berbagai bentuk 

pinjaman, apakah pinjaman berasal dari teman, perusahaan perorangan, pemerintah 

ataupun institusi lainnya.13 

Segala aturan yang diturunkan Allah dalam sistem Islam mengarah pada 

tercapainya kebaikan, kesejahteraan, keutamaan, sertam enghapuskan kejahatan, 

kesengsaraan, dan kerugian pada seluruh ciptaan-Nya. Demikian pula dalam hal 

ekonomi, tujuannya adalah membantu manusia mencapai kemenangan di dunia dan 

akhiat. Seorang fuqaha asal mesir bernama Muhammad Abu Zahrah mengatakan 

ada tiga sasaran hukum Islam diturunkan sebagai rahmat bagi seluruh umat manusia 

yaitu: 1) penyucian jiwa agar setiap muslim bisa menjadi sumber kebaikan bagi 

masyarakat dan lingkungannya; 2)  tegaknya keadilan dalam masyarakat. keadilan 

yang dimaksud mencakup aspek kehidupan dibidang hukum dan muamalah; dan 3) 

tercapainya maslahah (merupakan puncaknya). maslahah yang menjadi puncak 

sasaran mencakup lima dasar yaitu keselamatan keyakinan agama (al din), ke-

 
13Muhammad Nizar, Pengantar Ekonomi Islam, (Cet 1; Malang: Kurnia Advertisisng, 

2012), h.125. 
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selamatan jiwa (al nafs), Keselamatan akal (al aql), Keselamat-an keluarga, dan 

keturunan (al nasl), Keselamatan harta benda (al mal).14 

B. Hutang Piutang (Al-qard) 

1. Hutang Piutang (Al-Qard) dalam Perspektif Islam 

Kamus Besar Bahasa Indonesia, hutang piutang adalah uang yang di-pinjam 

dari orang lain dan yang dipinjamkan kepada orang lain. Qardh secara bahasa 

artinya memotong. Karena orang yang memberi pinjaman akan memotong sebagian 

hartanya untuk diberikan kepada peminjam.15 Hutang atau Qardh dalam istilah 

Arab disebut dengan al-dain Jamaknya al-duyun dan al-qardh. Pengertian umum 

hutang piutang mencangkup jual beli, sewa menyewa yang dilakukan secara tidak 

tunai. Dalam hukum Islam masalah hutang piutang ini dikenal dengan istilah Al-

qard, yang menurut bahasa berarti (potongan), dikatakan demikian karena Al-qard 

merupakan potongan dari harta muqridh (orang yang membayar) yang dibayarkan 

kepada muqtaridh (orang diajak akad).16 Menurut Hanafiyah, Al-qard diartikan 

sesuatu yang diberikan seseorang dari harta mitsil (yang memiliki perumpamaan) 

untuk memenuhi kebutuhannya.17 

Wahbah Zuhayliy mengatakan piutang adalah penyerahan suatu harta 

kepada orang lain yang tidak disertai dengan imbalan atau tambahan dalam peng-

embaliannya.18 Hutang piutang sama dengan pinjam meminjam, dalam Islam di 

kenal dengan qardh atau rahn yang disertai dengan jaminan. Qardh secara ter-

 
14Muhammad Nizar, Pengantar Ekonomi Islam, h.125. 
15Syaikh Shaleh bin Fauzan Al-Fauzan, Mulkhas Fiqh Panduan Fiqih Lengkap. Jilid 2 

(Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2013), h. 99. 
16Rahmat Syafe'i, Fiqih Muamalah, (Sinar Baru Algensindo, Bandung, 2013) h. 151. 
17Ahmat Syafe'i (2013) h. 11. 
18Wahbah Al-Zuhayliy, Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adillatuhu, Juz IV, (Bairut: Dār Al-Fikr 

1998), h. 2915. 
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minologis adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan 

mengembalikan gantinya dikemudian hari berbeda dengan rahn secara terminologis 

adalah menjadikan harta benda sebagai jaminan hutang agar hutang itu di lunasi 

atau dibayarkan harganya jika tidak dapat mengembalikannya.19 

Kata al-qard} (hutang piutang) berasal dari kata arab qirad yang berarti me-

motong. Kata al-qard} diadopsi menjadi credo (romawi), credit (inggris). Objek yang 

digunakan adalah uang atau alat tukar lainnya.20 Disebut qard karena terjadi pe-

motongan sebagian dari kekayaan peminjam (lender) dengan memberikan pinjam-

an (loan) kepada penerima pinjaman (borrower).21 Menurut Siti Nur Fatoni bahwa 

yang dimaksud dengan qard adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat 

ditagih atau diminta kembali. Dalam literatur fiqh Salafal Shalih, qard dikategori-

kan dalam ‘aqd tathawwui atau akad yang saling membantu dan bukan transaksi 

komersial. 

Hutang dapat dikatagorikan pada al-Māl al-Hukmi: sesuatu yang dimiliki 

oleh pemberi hutang, sementara harta itu berada pada orang berutang. Sehingga 

hutang negara adalah milik rakyat dan dipergunakan untuk keperluan rakyat. Selain 

itu, hutang secara bahasa utang juga dapat bermakna memberikan pinjam-an. Al-

dayn mensyaratkan jangka waktu tertentu dalam pengembalian hutang, hal ini yang 

membedakan al-qardh yang tidak mensyaratkan jangka waktu tertentu dalam 

pengembalian utangnya, dayn lebih umum dari al-qardh.22 

 
19Abdullah bin Muhammad Ath-thayyar, Ensiklopedi Fikhi Muamalah dalam Pandangan 

Mazhab (Yokyakarta: Maktabah Alhanif, 2015),  h. 155. 
20Muhammad S, Antonio, Bank Syariah dan Teori Ke Praktek (Jakarta: Gema Insani, 

2001), h. 131. 
21Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Syariah (Jakarta: Kencana, 2014), h. 342. 
22Huda, Nurul at.al. Keuangan Publik Islami; Pendekatan Teoretis dan Sejarah (Jakarta: 

Kencana, 2021), h. 239. 
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Menurut Abu Al-Kasim kata dayn berarti memberi utang atau berhutang dan 

kata qardh memiliki arti apa yang dibayarkan kepada orang lain dari harta dengan 

syarat mengembalikan sebagai gantinya.23 Adapun menurut al-Mu’jam al-Wasid 

kata dayn adalah adalah utang yang bertempo sedangkan qardh hutang yang tidak 

bertempo.24 

Qardh kamu memberikan harta kepada orang lain dengan mengharapkan 

pengembalian darinya. Qardhul hasan berarti memberikan pinjaman tanpa ke-

untungan atau bunga, ini bisa digunakan untuk yang abstrak baik menyangkut ke-

baikan maupun keburukan. Jadi baik kata dayn maupun kata qardh adalah ber-

makna hutang yang memiliki tempo dan tidak bertempo.25 

Al-qard}h menurut mardani secara etimologis merupakan bentuk masdar dari 

qarad}a asy-syai’yaqridu, yang berarti dia memutuskannya. Al-qard}h } adalah 

bentuk masdar yang berarti memutuskan. Al-qard}h dikatakan qarad}a asy-syai’-

yaqridu atau memutus sesuatu dengan gunting. Al-qard}h adalah sesuatu yang 

diberikan oleh pemilik untuk dibayar.26 

Menurut Syafi'i Antonio, Al-qardh adalah pemberian harta kepada orang 

lain yang dapat ditagih atau diminta kembali dengan kata lain meminjamkan tanpa 

mengharap imbalan.27 Menurut Azhar Basyir, hutang piutang adalah memberikan 

harta kepada orang lain untuk dimanfaatkan guna memenuhi kebutuhan dengan 

maksud akan membayar kembali pada waktu mendatang.28 

 
23Al-Husain, Abu al-Kasim bin Muhammad. al-Mufradad fi Gharibil quran, t.tp: Nazar 

Mustafa al-Baz, tt. h. 233. 
24 Al-Mu’jam al-Wasid. Maktabah Suru’ Dawliyah (Mesir, 2004), h. 307. 
25Al-Mu’jam al-Wasid, h. 307.  
26Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah (Jakarta: Kencana, 2012), h. 333. 
27Sunarto Zulkifli, Perbankan Syari'ah, (Jakarta: Balai Pustaka,2010), h. 27. 
28Ahmad Azhar Basyir, Hukum Islam, Hutang-Piutang, Gadai (Jakarta: PT RajaGrafindo 

Persada, 2000), h. 56. 
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Qardh merupakan transaksi yang diperbolehkan dalam syariah dengan 

menggunakan skema pinjam meminjam. Qardh merupakan akad yang mem-

fasilitasi transaksi peminjaman sejumlah dana tanpa adanya pembebanan bunga 

atas dana yang dipinjam oleh nasabah. Transaksi qardh pada dasarnya merupakan 

transaksi yang bersifat sosial karena tidak diikuti dengan pengambilan keuntungan 

dari dana yang dipinjamkan.29 

Menurut Imam Syafi’i, hutang piutang dalam arti bahasa (etimologi) ber-

arti potongan. Sedangkan dalam arti istilah (terminologi) adalah sesuatu yang di-

hutangkan dan disebut juga dengan iqrad atau salaf, yang berarti suatu pemberian 

dan pengalihan hak milik, dengan syarat harus ada penggantinya yang serupa 

(sama).30Karena itu, dapat dikatakan bahwa seseorang yang berniat ikhlas untuk 

menolong orang lain dengan cara meminjamkan uang tanpa mengharapkan imbal-

an disebut sebagai Al-Qardul Hasan. 

Al-Qardul Hasan adalah suatu perjanjian antara bank sebagai pemberi 

pinjaman dengan nasabah sebagai penerima baik berupa uang maupun barang tanpa 

persyaratan adanya tambahan biaya apapun. Peminjam atau nasabah ber-kewajiban 

mengembalikan uang atau barang yang dipinjam pada waktu yang telah disepakati 

bersama dengan pokok pinjaman.31 Karnaen Purwaatmadja mengatakan bahwa Al-

Qardul Hasan adalah suatu pinjaman lunak yang diberikan atas dasar kewajiban 

semata dimana si peminjam tidak dituntut untuk mengembalikan apapun kecuali 

modal pinjaman.32 

 
29Rijal Yaya, Aji Erlangga Martawireja, dan Ahim Abdurahim.Akuntansi Perbankan 

Syariah (Jakarta: Salemba Empat, 2009), h. 291-292. 
30Ahmad Azhar Basyir (2000), h. 59. 
31Warkum, Sumitro, Azas-Azas Perbankan Islam (Jakarta: PT Raja-Grafindo Persada, 

1997), h.97. 
32Karnaen Purwaatmadja, Membumikan Ekonomi Islam di Indonesia(Depok: Usaha Kami, 

1996), h. 33. 
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Menurut Umar, Al-Qardul Hasan adalah perjanjian pinjaman baru kepada 

pihak kedua dan pinjaman tersebut dikembalikan dengan jumlah yang sama yakni 

sebesar yang dipinjam. Pengembalian ditentukan dalam jangka waktu tertentu yang 

sesuai dengan kesepakatan bersama dalam pembayaran dilakukan secara angsuran 

maupun tunai. Ia menambahkan bahwa Al-Qardul Hasan merupakan pinjaman 

yang harus dikembalikan pada akhir suatu waktu yang telah disepakati tanpa 

keharusan membayar bunga ataupun pembagian untung rugi dalam bisnis. 

Sedangkan menurut Abdul Fatah, Al-qardul hasan adalah suatu pinjaman 

yang diberikan seseorang kepada orang lain tanpa dituntut untuk mengembalikan 

apa-apa bagi peminjam, kecuali pengembalian modal pinjaman tersebut.33 Pen-

jelasan di atas, dapat ditarik suatu pemahaman bahwa Al-qardul Hasan merupakan 

suatu jenis pinjaman produk pembiayaan dari pemilik modal baik individu maupun 

kelompok yang pengembalian pinjaman uangnya tidak disertai dengan bunga, 

namun pihak peminjam berkewajiban untuk membayar biaya administrasi. 

Penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa definisi-definisi yang secara 

redaksional berbeda tersebut mempunyai makna yang sama. Dengan demikian, 

penelitian ini dapat disimpulkan bahwa qard (hutang piutang) adalah pemberian 

pinjaman oleh kreditur (pemberi pinjaman) kepada pihak lain dengan syarat 

(penerima pinjaman) akan mengembalikan pinjaman tersebut pada waktu yang 

telah ditentukan berdasarkan perjanjian dengan jumlah yang sama ketika pinjam-

an itu diberikan. Firman Allah swt, dalam QS Al-Hadid/57:11. 

ن ذَا   َ قَرۡضًا حَسَنً مَّ ِي يُقۡرضُِ ٱللََّّ  ۥ فَيُضََٰعِفَهُۥ  اٱلََّّ  ۥ   لََُ جۡر   وَلََُ
َ
    كَرِيم   أ

 
33Toto Abdul Fatah, Bank Tidak Identik Dengan Riba (Jawa Barat: MUI, 2001), h. 42. 
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Terjemahnya: 

Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka 

Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan 

memperoleh pahala yang banyak (QS Al-Hadid/57:11).34 

 

Kata lain dari Al-qard}h adalah ‘ariyas, yaitu meminjam kepada orang lain 

untuk diambil manfaatnya dengan tidak mengurangi atau merusak yang dipinjam, 

agar dapat dikembalikan zat benda itu kepada pemiliknya.35Adapun letak perbeda-

an antara Al-qard}h dan ‘ariyas adalah kalau qard menghutangkan barang yang 

statusnya menjadi hak milik orang yang berhutang dan harus dikembalikan dengan 

uang atau barang yang serupa, seperti meminjam uang atau barang harus dikembali-

kan dengan uang atau barang dengan jumlah yang sama. Sedangkan ‘ariyas hanya 

pemberian manfaat barang saja, seperti meminjam sepeda atau mobil untuk di-

kendarai tetapi sepeda atau mobil tersebut harus diganti dengan seharganya atau 

barangnya lagi.36 

Para ulama sepakat bahwa qard}h boleh dilakukan atas dasar bahwa manusia 

adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan 

saudaranya. Karena itu, pinjam meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidup-

an di dunia dan Islam adalah agama yang sangat memperhatikan kebutuhan umat-

nya. Adapun qard diperbolehkan dengan dua syarat, antara lain: a) Tidak men-

datangkan keuntungan jika keuntungan tersebut untuk pemilik barang/pemberi 

pinjaman (muqridh). Maka para ulama sudah bersepakat bahwa ia tidak diper-

bolehkan, karena ada larangan dari syari'at dan karena sudah keluar dari jalur 

 
34Departemen Agama RI, Alquran dan Terjemahnya, 2017. h. 902.  
35Ahmad Azhar Basyir, Hukum Islam, Hutang-piutang, Gadai (Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada, 2000), h. 63. 
36Ahmad Azhar Basyir (2000), h. 69. 



23 

 

kebajikan, jika untuk peminjam (muqridh) maka diperbolehkan; dan b)  Tidak di-

barengi dengan transaksi lain, seperti jual beli dan lainnya. Adapun hadiah dari 

pihak peminjam (muqtaridh), maka menurut Malikiyah tidak boleh diterima oleh 

pemilik barang/pemberi pinjaman (muqtaridh) karena mengarah pada tambahan 

atas pengunduran. Sebagaimana diperbolehkan jika antara muqridh dan muqtaridh 

ada hubungan yang menjadi faktor pemberian hadiah dan bukan karena hutang 

tersebut. 

Islam membolehkan hutang piutang tapi ada beberapa perkara yang perlu 

diperhatikan dengan ketentuan sebagai berikut: a) berhutang dalam keadaan ter-

desak, darurat, atau terpaksa, b) berhutang pada orang sholeh dan menggunakan 

pinjaman sebaik mungkin, c) memberi pinjaman dengan ikhlas untuk membantu, 

d) berhutang dengan niatan baik serta akan melunasinya, e) haram jika berhutang 

dengan niat tidak membayar, f) hutang-piutang harus ditulis dan dipersaksikan, g) 

hutang pitang tidak disertai dengan jual beli, h) menghindari praktik ribawi, i) ke-

baikan sebaiknya dibalas dengan kebaikan, j) segera melunasi apabila mendapatkan 

kelonggaran, k) memberitahu jika terjadi keterlambatan dalam pembayaran, dan l) 

memberikan penangguhan waktu kepada yang berhutang. 

Perihal hutang piutang diperbolehkan dalam Islam (dengan syarat seperti 

yang sudah disebutkan di atas), hutang merupakan sesuatu yang sensitip dalam 

kehidupan Manusia. Terkadang kita (harus) berurusan dengan hutang piutang 

dalam keadaan yang benar-benar sangat terdesak/darurat atau kurang terdesak. 

Hutang piutang ini akan memberikan dampak buruk, terutama jika hutang tersebut 

tidak sempat untuk dilunasi (belum terbayar) kemudian yang berhutang lebih dulu 

meninggal dunia. Bahayanya berhutang adalah: a) menyebabkan stress, b) me-rusak 
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akhlak, c) dihukum layaknya seorang pencuri, d) jenazahnya tidak dishalat-kan, e) 

dosanya tidak diampuni sekalipun mati syahid, f) urusannya masing meng-gantung, 

g) tertunda masuk syurga, dan h) pahala adalah ganti hutangnya. 

Allah tidak melarang seseorang yang memberikan hutang yang hanya 

dengan jaminan kepercayaan, dan hutang ini dinamakan amanat, karena yang 

memberi hutang telah percaya atau merasa terjaminan tanpa menerima barang 

jaminan dari yang berhutang. Dengan demikian hutang piutang bersyarat dapat 

dibenarkan dalam hukum Islam, bahkan hukum Islam juga mensyari’atkan adanya 

barang jaminan yang dapat dipegang apabila terjadi hutang piutang. 

Mengacu pada pengertian-pengertian tersebut, Al-qard}h (hutang piutang) 

dapat disimpulkan adalah suatu perjanjian dimana pemberi hutang memberikan 

pinjaman kepada pihak yang meminjam dengan ketentuan akan mengembalikan 

pinjaman tersebut pada waktu yang sudah disepakati bersama dengan jumlah yang 

sama ketika pinjaman itu diberikan. 

Hal ini dipertegas oleh Abu Sura’i Abdul Hadi bahwa yang dimaksud Al-

qard}h adalah suatu transaksi antara dua pihak, dimana pihak pertama memberikan 

uang atau barang kepada pihak kedua secara sukarela untuk dikembalikan lagi sama 

seperti pihak kedua terima dari pihak pertama dengan hal yang serupa.37 

2. Landasan Hukum Hutang Piutang (Al-qard}h) 

Konsep akad al-qard} (hutang piutang) sangat sejalan dengan misi Islam 

dalam perwujudan masyarakat yang kuat kegiatan ekonominya, karena adanya 

tolong menolong antar sesama umat dalam hal ini memenuhi kebutuhan. Hukum 

 
37Abu Sura’i Abdul Hadi, Bunga Bank dalam Islam (Surabaya: Al-Ikhlas, 1993), h. 125. 
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hutang piutang pada asalnya diperbolehkan dalam syariat Islam. Bahkan orang yang 

memberikan hutang atau pinjaman kepada orang lain yang sangat membutuhkan 

adalah hal yang disukai dan dianjurkan, karena didalamnya terdapat pahala yang 

besar.38 

Memang tidak diragukan lagi bahwa hal ini adalah suatu pekerjaan yang 

amat besar faedahnya terhadap masyarakat, karena tiap-tiap orang biasanya me-

merlukan pertolongan orang lain.39Beberapa dasar hukum hutang qardh yang 

menjadi pegangan para ulama agar saling menolong sesama umat manusia, dan 

sekaligus yang menjadi dasar hukum hutang piutang ini dapat dijumpai baik dalam 

Alquran, Sunnah maupun Ijma’ sebagai berikut: 

a. Landasan dalam Alquran 

Firman Allah swt, dalam QS. al-Baqarah/2 : 245. 

ن ذَا   ذِيٱمَّ
َّ
َ ٱ  يُقرِۡضُ   ل ثِيرَةًًۚ وَ ا  حَسَنً   قَرۡضًا  للَّّٰ

َ
ضۡعَافًا ك

َ
هُۥٓ أ
َ
عِفَهُۥ ل ُ ٱفَيُضَٰ يَقۡبِضُ   للَّّٰ

يۡهِ تُرۡجَعُونَ  
َ
 وَيَبۡصُ طُ وَإِل

Terjemahnya: 

Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang 

baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan mem-

perlipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang 

banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan 

kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.40 

 

Ayat di atas menjelaskan bahwa berjuang dijalan Allah memerlukan 

harta, maka korbankanlah harta kalian. Siapa yang tidak ingin mengorbankan 

hartanya, sementara Allah telah berjanji akan membalasnya dengan balasan 

 
38Mardani. Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah (Jakarta: Kencana, 2012), h. 334. 
39Rasjid, Sulaiman. Fiqh Islam (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013), h. 307. 
40Abdul Aziz Ahmad, Muhammad Sya’ban Al-Hafizh, dan Tim Kreatif Surprise, Robbani 

(Al Quran Per Kata, Tajwid Warna) (Jakarta: PT Surya Prisma Sinergi, 2012), hlm. 40. 
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berlipat ganda rezeki ada ditangan Allah. Dia mempersempit dan memperluas 

rezeki seseorang yang dikehendaki sesuai dengan kemaslahatan. Hanya ke-

padanyalah kalian akan diberikan, lalu dibuat perhitungan atas pegorbanan 

kalian. Meskipun rezeki itu karunia Allah dan hanya dialah yang bias mem-

beri atau menolak, seseorang yang berinfak disebut sebagai pemberi pinjaman 

kepada Allah. Ini berarti sebuah dorongan untuk gemar berinfak dan penegas 

atas balasan berlipat ganda yang telah dijanjikan di dunia dan akhirat.41 Firman 

Allah swt, QS al-Muzzammil/73:20. 

 
ْ
قِيمُوا

َ
وٰةَ ٱوَأ

َ
ل   لصَّ

ْ
وٰةَ ٱ وَءَاتُوا

َ
  لزَّك

ْ
قرِۡضُوا

َ
َ ٱ  وَأ  اًۚ حَسَنً  قَرۡضًا للَّّٰ

Terjemahnya: dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah 

pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik.42  

Manusia dalam kehidupan sehari-hari, tidak lepas dari adanya sifat 

saling membutuhkan antara yang satu dengan yang lain. Karena itu, Allah 

memerintahkan untuk saling membantu dalam hal kebaikan sebagaimana 

firman Allah swt, dalam QS Al-Maidah/5:2. 

ى 
َ
 عَل

ْ
ا لتَّقۡوَىٰ  ٱوَ  لبِۡر ِ ٱوَتَعَاوَنُوا

َ
  وَل

ْ
ى تَعَاوَنُوا

َ
نًِۚ ٱوَ   لۡإِثمِۡ ٱ عَل  ٱوَ  لۡعُدۡوَٰ

ْ
َ ٱ  إِنَّ  للََّّٰ  ٱ تَّقُوا  للَّّٰ

  لۡعِقَابِ ٱ شَدِيدُ 
Terjemahnya 

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan 

takwa dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelang-

garan. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat 

berat siksaNya.43 

 
41M.Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah, Volume 1 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 528-529 
42Departemen Agama Republik Indonesia, Alquran Tajwid dan Terjemahnya (Jakarta: 

Maghfirah Pustaka, 2016), hlm. 575. 
43Departemen Agama Republik Indonesia, Alquran Tajwid dan Terjemahnya (2016), hlm. 

157. 
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Ayat tersebut terdapat kalimat “dan tolong menolonglah kamu dalam 

mengerjakan kebajikan dan takwa dan jangan tolong menolong dalam ber-

buat dosa dan pelanggaran”. Bahwa seseorang yang memberikan pinjaman 

atau hutang kepada sesama muslim harus didasari dengan rasa ikhlas dan niat 

yang tulus, karena pada dasarnya menghutangi adalah perbuatan yang baik, 

karena saling menolong sesama. Ayat lainnya, Allah memberikan pedoman 

kepada sesama muslim agar selalu saling tolong menolong dan sesuai syariat 

Islam yang terdapat dalam Q.S al-Hadid/57 : 11. 

ن ذَا  ذِيٱمَّ
َّ
َ ٱ يُقرِۡضُ  ل رِيمٌ حَسَنً  قَرۡضًا للَّّٰ

َ
جرٌۡ ك

َ
هُۥٓ أ
َ
هُۥ وَل

َ
عِفَهُۥ ل     ا فَيُضَٰ

Terjemahnya: 

Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, 

maka Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, 

dan dia akan memperoleh pahala yang banyak.44 

 

Kemudian Firman Allah swt, dalam Q.S At-Taghabun/64: 17. 

 
ْ
َ ٱإِن تُقرِۡضُوا مًۚۡ وَ حَسَنً  قَرۡضًا للَّّٰ

ُ
ك
َ
مۡ وَيَغۡفِرۡ ل

ُ
ك
َ
عِفۡهُ ل ُ ٱا يُضَٰ ورٌ حَلِيمٌ    للَّّٰ

ُ
 شَك

Terjemahnya: 

Jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya 

Allah melipat gandakan balasan kepadamu dan mengampuni kamu. 

Dan Allah Maha Pembalas Jasa lagi Maha Penyantun.45 

 

Hutang piutang, terkandung sifat tolong-menolong, berlemah lembut 

kepada manusia, mengasihinya, memberikan kemudahan dalam urusan dan 

memberikan jalan keluar dari duka yang menyelimutinya. Ayat-ayat Alquran 

mengajarkan tentang tata cara hutang piutang, seperti: QS Al-Baqarah/2:282. 

 
44Departemen Agama Republik Indonesia, Alquran Tajwid dan Terjemahannya (2016), 

hlm. 538. 
45Departemen Agama Republik Indonesia, Alquran Tajwid dan Terjemahannya (2016), 

hlm. 557. 
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يُّهَا  
َ
أ ذِينَ ٱيََٰٓ

َّ
   ل

ْ
ىَٰٓ   بِدَينۡ    تَدَايَنتُم  إِذَا  ءَامَنُوٓا

َ
جَل    إِل

َ
ى فَ أ سَمًّ مۡ   كتُۡبُوهًُۚ ٱ مُّ

ُ
وَليَۡكتُۡب بَّيۡنَك

بِ  اتِبُُۢ 
َ
مَهُ    لۡعَدلًِۡۚ ٱك

َّ
عَل مَا 

َ
يَكتُۡبَ ك ن 

َ
أ اتِبٌ 

َ
يَأۡبَ ك ا 

َ
ًُۚٱوَل وَلۡيُمۡلِلِ    للَّّٰ فَلۡيَكتُۡبۡ 

ذِيٱ
َّ
يۡهِ   ل

َ
َ ٱ   وَليَۡتَّقِ   لۡحَقُّ ٱ  عَل انَ  رَبَّ   للَّّٰ

َ
ا يَبۡخَسۡ مِنهُۡ شَئًاًۚ فَإِن ك

َ
ذِيٱهُۥ وَل

َّ
يۡهِ    ل

َ
 لۡحَقُّ ٱ عَل

بِ  هُۥ  وَلِيُّ فَلۡيُمۡلِلۡ  هُوَ   
َّ
يُمِل ن 

َ
أ يَسۡتَطِيعُ  ا 

َ
ل وۡ 

َ
أ ضَعِيفًا  وۡ 

َ
أ  لۡعَدلًِۡۚ ٱسَفِيهًا 

 ٱوَ 
ْ
يۡنِ فَرَجُلٞ وَ  ستَۡشۡهِدُوا

َ
ونَا رَجُل

ُ
مۡ يَك

َّ
مۡ  فَإِن ل

ُ
جَالِك ِ

تَانِ ٱشَهِيدَينِۡ مِن ر 
َ
ن   مرَۡأ مَِِّ

هَدَآءِ ٱتَرۡضَونَۡ مِنَ   رَ إِحۡدَىٰهُمَا    لشُّ ِ
 
 إِحۡدَىٰهُمَا فَتُذَك

َّ
ن تَضِل

َ
خرَۡىًٰۚ ٱأ

ُ
ا يَأبَۡ   لۡأ

َ
وَل

هَدَآءُ ٱ ا تَسۡ  لشُّ
َ
وَل  ًۚ

ْ
مَا دُعُوا ًۚ إِذَا  جَلِهِ

َ
ىَٰٓ أ
َ
إِل بِيرًا 

َ
وۡ ك

َ
أ ن تَكتُۡبُوهُ صَغِيرًا 

َ
 أ
ْ
ٔ َٔمُوآ

عِندَ   قسَۡطُ 
َ
أ مۡ 

ُ
لِك ِ ٱذَٰ قۡوَمُ   للَّّٰ

َ
دَةِ   وَأ هَٰ دنۡىََٰٓ   لِلشَّ

َ
ا  وَأ

َّ
ل
َ
   أ

ْ
رَةً إِ   تَرۡتَابُوٓا ٰ تِجَ ونَ 

ُ
تَك ن 

َ
أ آ 

َّ
ل

إِذَا   
ْ
شۡهِدُوٓا

َ
وَأ تَكتُۡبُوهَاۗ  ا 

َّ
ل
َ
أ جُنَاحٌ  مۡ 

ُ
يكۡ

َ
عَل يسَۡ 

َ
فَل مۡ 

ُ
بَيۡنَك تُدِيرُونَهَا  حَاضِرَةً 

ا شَهِ 
َ
اتِبٌ وَل

َ
ا يُضَآرَّ ك

َ
مۡۗ وَ تَبَايَعۡتُمًۚۡ وَل

ُ
 فَإِنَّهُۥ فُسُوقُُۢ بِك

ْ
وا
ُ
 ٱيدًٌۚ وَإِن تَفۡعَل

ْ
 للََّّٰ  ٱ   تَّقُوا

مُ 
ُ
مُك ِ

 
ُۗ ٱوَيُعَل ُ ٱوَ  للَّّٰ ِ شَيۡء  عَلِيمٌ    للَّّٰ

 
 بِكُل

Terjemahnya: 

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak 

secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menulis-

kannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskan-nya 

dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya se-

bagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan 

hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan 

ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah, dan janganlah ia 

mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu 

orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri 

tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan 

dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-

orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) 

seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu 

ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. 

Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka 

dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil 

maupun besar sampai batas waktu membayar. Yang demikian itu, lebih 

adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat 
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kepada tidak (menimbulkan) keraguan. Tulislah mu'amalahmu, kecuali 

jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di-antara 

kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak me-nulisnya. 

Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis 

dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), 

maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan 

bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Menge-

tahui segala sesuatu.46 

 

Berdasarkan ayat-ayat tersebut, maka pemberian hutang kepada orang 

lain hukumnya sunnah bahkan bisa wajib jika orang yang akan berhutang itu 

benar-benar memerlukannya. Sebab jika tidak diberikan pinjaman, maka ia 

bisa terlantar. Hukum memberi hutang bisa menjadi haram, jika hutang ter-

sebut akan digunakan untuk bermaksiat dan perjudian. Dan hukumnya menjadi 

makruh jika benda yang dihutangi itu akan digunakan untuk sesuatu yang 

makruh. 

Ayat ini menjelaskan, bahwa dalam bertransaksi yang dilaksanakan 

idealnya harus tercatat agar ada pegangan diantara pihak yang bertransaksi 

sebagai bukti otintik. Pada era sekarang ini, sering terjadi permasalahan di-

karenakan tidak ada bukti tertulis, sehingga pihak yang bertransaksi saling 

menyangkal, hal ini memungkinkan karena memiliki nilai yang menguntung-

kan pada salah satu pihak sehingga ada pihak yang dirugikan 

Selain itu, ayat-ayat diatas juga menjelaskan bahwa Allah swt, me-

nyuruh manusia untuk saling tolong menolong dalam hal kebajikan, yakni 

segala bentuk dan macam hal yang membawa kemaslahatan duniawi dan 

uhkrawi. Tujuannya adalah mendorong siapapun mereka yang meminjamkan 

 
46Departemen Agama Republik Indonesia, Alquran Tajwid dan Terjemahannya (2017), h. 

70. 
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kepada orang lain karena Allah, menjanjikan balasan yang berlipat ganda, kata 

al-qard}  berarti meminjamkan harta dengan syarat dikembalikan lagi. 

Islam mensunnahkan orang yang memberi hutang. Hal ini berarti ia 

juga memperbolehkan untuk orang yang berhutang dan tidak menganggapnya 

ia sebagai yang makruh karena ia mengambil harta atau menerima harta untuk 

dimanfaatkan dengan upaya memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dan selanjut-

nya ia mengembalikan harta itu seperti sedia kala. 

b. Landasan dalam Hadis Rasulullah saw. 

Hadis Riwayat Ibnu Hibban, Ibnu Majah, dan Al-Baihaqi, bahwa:  

 مَا مِنْ مُسْلِم  يُقْرِضُ 
َ
مَ قَال

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل ى اللَّّٰ

َّ
بِيَّ صَل نَّ النَّ

َ
عَنْ ابْنِ مَسْعُود  أ

ةً  47 صَدَقَتِهَا مَرَّ
َ
انَ ك

َ
ا ك

َّ
 مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّ تَيْنِ إِل

Artinya: 

“Dari Ibnu Mas’ud radhiyAllahu anhu, bahwasanya Rasulullah saw. 

bersabda: setiap muslim yang memberikan pinjaman kepada sesama-

nya dua kali, maka dia itu seperti orang yang bersedekah satu kali”. 

 

Selanjutnya, hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah, bahwa: 

ةِ   جَنَّ
ْ
بَابِ ال ى 

َ
عَل سْرِيَ بِي 

ُ
أ ةَ 

َ
يْل
َ
ل يْتُ 

َ
رَأ مَ 

َّ
يْهِ وَسَل

َ
عَل  ُ ى اللَّّٰ

َّ
ِ صَل  اللَّّٰ

ُ
 رَسُول

َ
قَال

 
ُ
 مَا بَال

ُ
تُ يَا جِبْرِيل

ْ
قَرْضُ بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ فَقُل

ْ
مْثَالِهَا وَال

َ
دَقَةُ بِعَشْرِ أ تُوبًا الصَّ

ْ
مَك

دَقَةِ   مِنْ الصَّ
ُ
فْضَل

َ
قَرْضِ أ

ْ
ا   ال

َ
مُسْتَقْرِضُ ل

ْ
 وَعِنْدَهُ وَال

ُ
ل
َ
 يَسْأ

َ
ائِل نَّ السَّ

َ
 لِأ

َ
قَال

ا مِنْ حَاجَة   
َّ
 48يَسْتَقْرِضُ إِل

 
47Sunan Ibnu Majah, Kitab      الا‘حْكَام , Bab:   القَرْض , No. 2421 
48Sunan Ibnu Majah, Kitab      الاَ‘حْكَام , Bab:   القَرْض , No. 2422  
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Artinya: 

“Dari Anas bin Malik berkata, berkata Rasulullah saw: Aku melihat 

pada waktu malam diisra’kan, pada pintu surga tertulis: shadaqah di-

balas sepuluh kali lipat dan qard{ delapan belas kali. Aku bertanya: 

Wahai jibril mengapa qard{ lebih utama dari shadaqah? Ia menjawab: 

Karena peminta-minta sesuatu dan ia punya, sedangkan yang me-

minjam tidak akan meminjam kecuali karena keperluan”. 

 

Maksud hadis ini adalah bahwa menghutangi seseorang lebih utama 

dibandingkan dengan shodaqoh, karena seseorang yang berhutang bahwa-

sanya ia benar-benar tidak memiliki harta untuk keperluan yang lain, sedang-

kan seseorang yang diberi shodaqoh maka orang tersebut masih dikategorikan 

sebagai orang yang masih mampu untuk membeli keperluan. Hadis yang di-

riwayatkan Muslim: 

عْطَى  
َ
ا فَأ مَ سِنًّ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل ى اللَّّٰ

َّ
ِ صَل  اللَّّٰ

ُ
 اسْتَقْرَضَ رَسُول

َ
بِي هُرَيرَْةَ قَال

َ
عَنْ أ

مْ قَضَاءً  49
ُ
مْ مَحَاسِنُك

ُ
 خِيَارُك

َ
ا فَوْقَهُ وَقَال  سِنًّ

Artinya:  

Diriwayatkan dari Abi Huraerah ra. Berkata Rasulullah saw pernah 

meminjam satu ekor onta, kemudian beliau membayarnya dengan onta 

yang lebih besar, kemudian beliau bersabda: sebaik-baik orang adalah 

orang yang paling baik dalam membayar Hutang.50 

 

Selanjutnya hadis yang diriwayatkan oleh abu daud dari Ubaidillah bin 

Mu’adfz: 

بْنِ حَرْب   سِمَاكِ  عَنْ  ثَنَا سُفْيَانُ  بِي حَدَّ
َ
أ ثَنَا  مُعَاذ  حَدَّ بْنُ   ِ

عُبَيْدُ اللَّّٰ ثَنَا  حَدَّ

تَيْنَا بِهِ 
َ
ا مِنْ هَجَرَ فَأ عَبْدِيُّ بَزًّ

ْ
نَا وَمَخرَْفَةُ ال

َ
بْتُ أ

َ
 جَل

َ
ثَنِي سُوَيْدُ بْنُ قَيْس  قَال حَدَّ

ِ صَ   اللَّّٰ
ُ
ةَ فَجَاءَنَا رَسُول

َّ
 فَبِعْنَاهُ  مَك

َ
مَ يَمْشِي فَسَاوَمَنَا بِسَرَاوِيل

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل ى اللَّّٰ

َّ
ل

 
49Shahih Muslim, kitab: السقة , bab: ...من استلف شيءا فقضي خيرا منه , No. 3004 
50Terjemahan sendiri 
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رْجِحْ 
َ
مَ زِنْ وَأ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل ى اللَّّٰ

َّ
ِ صَل  اللَّّٰ

ُ
هُ رَسُول

َ
 ل
َ
جْرِ فَقَال

َ
أ
ْ
 يَزِنُ بِال

ٌ
وَثَمَّ رَجُل

   51)رواه أبو داود(  

Artinya: 

Ubaidillah bin Mu’adz menyampaikan kepada kami dari ayahnya, dari 

Sufyan, dari Simak bin Harto bahwa Suwaid bin Qais berkata, Aku dan 

Makhramah Al-Abdibiasa memasok pakaian dari hajar, lalu kami mem-

bawanya ke Mekkah untuk dijual, Rasulullah saw, datang dan menawar 

beberapa helai celana. Kami pun menjualnya kepada beliau. Kami me-

lihat ada seseorang yang menggunakan timbangan untuk menentukan 

harga. Rasulullah saw, berkata kepadanya “Timbanglah dan lebihkan-

lah isi timbanganmu” (H.R Abu Dawud).52 

 

Penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa dasar hukum hutang 

dalam Alquran dan Hadis dianjurkan untuk saling berbuat kebaikan dengan 

sesama. Karena pada dasarnya hutang bersifat tolong menolong. Sedangkan 

Imam Malik, Syafi’i dan Hambali mengatakan boleh melakukan qardh karena 

manusia tidak bisa hidup dengan bantuan orang lain. Hadis Nabi yang ber-

kaitan dengan hutang tersebut sangat jelas arah dan perintahnya, yaitu: 

1) Segera membayar hutang 

Perbuatan yang cukup sulit adalah ketika seseorang harus mem-

bayar hutangnya, sering terjadi perselisihan diantara pihak dikarenakan 

salah satu pihak ingkar terhadap kesepakatan awal. Padahal membayar 

hutang merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan, hal ini tergambar 

dalam hadist Nabi saw, bahwa: 

Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Muhammad ber-

kata, telah menceritakan kepada kami 'Utsman bin 'Umar berkata, 

telah mengabarkan pada kami Yunus dari Az-Zuhri dari Abdullah 

bin Ka’b bin Malik dari Ka’b, bahwa ia pernah menagih hutang 

 
51Sunan Abu Daud, Kitab: البيوع , Bab: في الرجح في الوزنو والوزن بالاجر , No: 2898  
52Sunan Abu Dawud, Enslikopedia Hadits. Jilid 5 (Jakarta: AlMahira 2013), h. 710. 
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kepada Ibnu Abu Hadrad di dalam Masjid hingga suara keduanya 

meninggi yang akhirnya didengar oleh Rasulullah saw., yang ber-

ada di rumah. Beliau kemudian keluar menemui keduanya sambil 

menyingkap kain gorden kamarnya, beliau bersabda: wahai Ka’b” 

Ka’b bin Malik menjawab: wahai Rasulullah, aku penuhi pang-

gilanmu. Beliau bersabda: Bebaskanlah hutangmu ini. Beliau lalu 

memberi isyarat untuk membebaskan setengahnya. Ka’b bin Malik 

menjawab, sudah aku lakukan wahai Rasulullah. Beliau lalu ber-

sabda (kepada Ibnu Abu Hadrad), sekarang bayarlah (HR. 

Muslim).53 

 

Hadis tersebut menjelaskan bahwa suatu kebajikan apabila me-

lunasi hutang dengan sesegera mungkin tanpa harus ditagih-tagih oleh 

pemberi hutang, namun tidak jarang kita jumpai di tengah masyarakat, 

banyak orang yang berutang, mereka enggan membayarkan kewajiban-

nya ketika waktu pelunasan sudah jatuh tempo. Kewajiban segera mem-

bayar hutang, termasuk hutang seseorang yang meninggal dunia, hal ini 

dilakukan belum boleh dikuburkan sebelum selesai hutang atau adanya 

pengakuan hutang dari keluarga yang ditinggalkan, hal ini sesuai dengan 

hadis Rasulullah saw, berikut. 

Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah mengabarkan 

kepada kami Bisyir bin al Mufadhdhal telah menceritakan kepada 

kami Husain al Mu’alim dari ‘Atha’ dari Jabir ra., berkata; Ketika 

terjadi perang Uhud, pada suatu malamnya bapakku memanggil-ku 

seraya berkata: “Tidaklah aku melihat diriku (menduga) me-

lainkan aku akan menjadi orang yang pertama-tama gugur di-

antara para sahabat Nabi saw, (dalam peperangan ini) dan aku tidak 

meninggalkan sesuatu yang berharga bagimu sepeninggalku 

melainkan diri Rasulullah saw, dan aku mempunyai hutang, maka 

lunasilah dan berilah nasehat yang baik pada saudara-saudaramu 

yang perempuan. Pada pagi harinya kami dapati bapakku adalah 

orang yang pertama gugur dan dikuburkan bersama dengan yang 

lain dalam satu kubur. Setelah itu perasaanku tidak enak dengan 

membiarkan dia bersama yang lain, maka kemudian aku keluar 

setelah enam bulan lamanya dari hari pemakamannya dan aku 

 
53Abu Husaini, Imam Muslim bin al-Hajaz an-Naisaburi. al Jami’ as-Shahih Juz, 5 : 30. 

(t.tp, tt). 
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dapati jenazah bapakku masih utuh sebagaimana hari dia di-

kebumikan dan tidak ada yang berubah padanya kecuali sedikit 

pada ujung bawah telinganya (HR. Bukhari).54 

 

2) Tambahan dalam membayar utang 

Tambahan ketika membayar hutang adalah tidak wajib, namun 

tambahan itu adalah suatu kesadaran seseorang yang berhutang, ia boleh 

menambahkan dari hutang pokoknya dengan syarat tambahan tersebut 

tidak diucapkan diawal akad, hal ini pernah dilakukan Nabi dalam hadis-

nya: 

Telah menceritakan kepada kami Khallad bin Yahya berkata, telah 
menceritakan kepada kami Mis’ar berkata, telah mencerita-kan 
kepada kami Muharib bin Ditsar dari Jabir bin ‘Abdullah ber-kata, 
Aku datang menemui Nabi saw, saat beliau berada di masjid Mis’ar 
berkata, “Menurutku Jabir berkata, Saat waktu dluha-Jabir bin 
‘Abdullah berkata, Beliau bersabda: Shalatlah dua rakaat. Ketika 
itu beliau mempunyai hutang kepadaku. Maka beliau membayar-
nya dan memberi tambahan kepadaku (HR. Bukhari). 

 

Hadis ini menjelaskan bahwa Nabi saw, mengembalikan hutang-

nya dengan memberikan tambahan sebagai rasa ucapan syukur atau terima 

kasih kepada pemberi pinjaman. Meskipun demikian, tidak boleh bagi 

pemberi pinjaman untuk mensyaratkan bahwa ketika nanti meng-

embalikan hutang maka harus diberi tambahan atau kelebihan. Kalau 

memberi tambahan itu dilakukan dengan sukarela.  

Adapun kalau tambahan tersebut yang disyaratkan dalam akad, 

maka para ulama sepakat bahwa itu hukumnya haram. Jika memberikan 

tambahan yang melebihi jumlah hutangnya saat membayar hutang juga 

tidak diperbolehkan, hal itu bukan berarti juga diperbolehkan memberi-

 
54Abdillah, Abu Muhammad bin Ismail al Buhari. al Jami’ asy Shahih, 414 – 415. Qohira: 

Muktabah asy-Syalafiyah, tt.  
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kan hadiah dan sejenisnya sebelum hutangnya sendiri dibayar, hal itu sama 

dengan suap yang jelas-jelas tidak dihalalkan.55 

3) Memberi Kemudahan bagi yang kesulitan membayar utang 

Bagi seseorang yang memiliki kesulitan dalam membayar hutang-

nya, maka hendaknya memberikan kemudahan dan jangan malah me-

nambah beban bagi yang berhutang, ini sesuai dengan hadis Nabi saw. 

Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya at Tamimi dan 
Abu Bakr bin Abu Syaibah dan Muhammad bin al Ala al-Hamdani 
dan lafadh ini milik Yahya dia berkata; telah mengabar-kan kepada 
kami, dan berkata yang lainnya, telah menceritakan kepada kami 
Abu Mu’awiyah dari al A’masy dari Abu Shalih dari Abu Hurairah 
dia berkata; Rasulullah saw, telah bersabda: Barang siapa mem-
bebaskan seorang mukmin dari suatu kesulitan dunia, maka Allah 
akan membebaskannya dari suatu kesulitan pada hari kiamat. 
Barang siapa memberi kemudahan kepada orang yang berada 
dalam kesulitan, maka Allah akan memberikan kemudah-an di 
dunia dan di akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, 
maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan 
selalu menolong hamba-Nya selama hamba tersebut menolong 
saudaranya sesama muslim. Barang siapa menempuh jalan untuk 
mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan ke surga bagi-
nya. Tidaklah sekelompok orang berkumpul di suatu rumah Allah 
untuk membaca Alquran, melainkan mereka akan diliputi ke-
tenangan, rahmat dan dikelilingi para malaikat, serta Allah akan 
menyebut-nyebut mereka pada malaikat-malaikat yang berada di 
sisi-Nya. Barang siapa yang ketinggalan amalnya, maka nasabnya 
tidak juga meninggikannya. Telah menceritakan kepada kami 
Muhammad bin Abdullah bin Numair telah menceritakan kepada 
kami bapakku demikian juga diriwayatkan dari jalur lainnya, dan 
telah menceritakannya kepada kami Nashr bin Ali al-Jahdhami 
telah menceritakan kepada kami Abu Usamah mereka berkata; 
telah menceritakan kepada kami al A’masy telah menceritakan 
kepada kami Ibnu Numair dari Abu Shalih. Sebagaimana di dalam 
hadits Abu Usamah Telah menceritakan kepada kami Abu Shalih 
dari Abu Hurairah dia berkata; Nabi Muhammad saw, berkata 
dengan lantang, sebagaimana hadits Abu Mu’awiyah, hanya saja di 
dalam Hadits Abu Usamah tidak disebutkan; memberi kemudahan 
kepada orang yang kesusahan” (HR.Tirmizi).56 

 
55Al-Imam Muhammad Asy-Syaukani, Nailul Autar, terj. Adib Bisri Mustafa, (Semarang: 

Asy Syifa, 1994), h. 657.  
56Imam Al-hafizh Muhammad bin Isa bin Tsaurah at-Tirmizi. Sunan at-Tirmizi, 336. 

Riyadh: Ma‟tabah al-Ma‟arif, tt. 
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c. Landasan Menurut Ijma’ 

Para ulama telah menyepakati bahwa al-qard} boleh dilakukan. Ke-

sepakatan ulama ini didasarkan pada sifat manusia yang tidak biasa hidup tanpa 

bantuan orang lain. Tidak ada seorang pun yang mempunyai segala sesuatu 

yang dibutuhkan, sehingga hutang piutang manjadi bagian dari manusia. 

Karena itu, pinjam meminjamsudah menjadi satu bagian dari kehidupan di 

dunia ini. Dan Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap ke-

butuhan umatnya. Tujuan dan hikmah diperbolehkannya pinjaman tersebut 

adalah memberi kemudahan bagi umat manusia dalam kehidupan, karena 

diantara umat manusia tersebut ada yang berkecukupan dan ada kekurangan, 

dengan demikian orang yang kekurangan dapat memanfaatkan hutang dari 

pihak yang berkecukupan. 

Akad al-qard} bertujuan untuk menolong sesama muslim, bukan untuk 

memperoleh suatu keuntungan pribadi saja. Sehingga para fuqaha sepakat 

bahwa al-qard} yang dipersyaratkan tambahan apapun dalam pengembalian 

kepada muqrid{ hukumnya haram, sebagaimana hadis Rasulullah saw, setiap 

pinjaman yang menghasilkan manfaat adalah riba. 

Hadis ini menjelaskan bahwa keharaman pada tambahan pokok 

pinjaman atau hutang yaitu jika penambahan tersebut dipersyaratkan pada saat 

melakukan transaksi (penambahan ditentukan diawal). Dan dibolehkan jika 

penambahan tersebut itu bukan dari syarat saat transaksi melaiankan kebaikan 

dari peminjam sendiri. 

Hukum qardh mengikuti hukum taklifi terkadang boleh, terkadang 

makruh, terkadang wajib, dan terkadang haram. Semua itu sesuai dengan cara 
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mempraktikkannya karena hukum wasilah itu mengikuti hukum tujuan. Jika 

orang yang berhutang mempunyai kebutuhan sangat mendesak, sedangkan 

orang yang dihutangi orang yang kaya maka orang yang kaya itu hukumnya 

wajib memberi hutang tapi jika pemberi hutang mengetahui bahwa peng-utang 

akan menggunakan uangnya untuk berbuat maksiat atau perbuatan yang 

makruh maka hukum memberi hutang juga haram atau makruh sesuai dengan 

kondisinya. Dan jika seorang yang berhutang bukan karena adanya kebutuhan 

yang mendesak tetapi untuk menambah modal perdangagannya karena ber-

ambisi untuk mendapat keuntungan yang besar maka hukum memberi hutang 

kepadanya adalah mubah/boleh. Allah berfirman dalam QS An-Nisas’/4:29. 

يُّهَا  
َ
أ ذِينَ ٱيََٰٓ

َّ
   ل

ْ
ا  ءَامَنُوا
َ
   ل

ْ
وٓا
ُ
ل
ُ
م  تَأۡك

ُ
ك
َ
ل مۡوَٰ

َ
م  أ

ُ
طِلِ ٱبِ   بَيۡنَك آ   لۡبَٰ

َّ
ن  إِل

َ
ونَ   أ

ُ
رَةً   تَك ٰ  عَن  تِجَ

مًۚۡ إِنَّ تَرَاض  
ُ
نفُسَك

َ
 أ
ْ
وٓا
ُ
ا تَقۡتُل

َ
مًۚۡ وَل

ُ
نك َ ٱ م ِ مۡ رَحِيمًا   للَّّٰ

ُ
انَ بِك

َ
 ك

Terjemahnya: 

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 

sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan 

yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah 

kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah Maha Penyayang ke-

padamu.57 

 

Ada dua macam penambahan pada qardh (hutang piutang), yaitu: (1)   

Penambahan yang disyaratkan. Demikian ini dilarang berdasarkan ijma begitu juga 

manfaat yang disyaratkan, seperti perkataan: Aku memberi hutang ke-padamu 

dengan syarat, kamu memberi hak kepadaku untuk menempati rumahmu atau syarat 

manfaat lainnya. Demikian ini termasuk rekayasa ter-hadap riba berdasarkan sabda 

Rasulullah saw, yang artinya: Setiap hutang piutang yang menarik manfaat adalah 

 
57Departemen Agama Republik Indonesia, Alquran Tajwid dan Terjemahannya   (2017), h. 

83. 
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riba, dan (2) Jika penambahan di-berikan kepada ketika membayar hutang tanpa 

syarat, maka yang demikian ini boleh dan termasuk pembayaran yang baik ber-

dasarkan hadits yang telah dikemukakan di pasal dasar al-qardh (hutang piutang). 

3. Rukun dan Syarat Hutang Piutang (Al-qard) 

Pengertian hutang piutang diatas, dapat disimpulkan bahwa hutang piutang 

adalah salah satu bentuk muamalah yang melibatkan dua pihak sebagai subyek dan 

suatu barang yang menjadi obyek yang selanjutnya dapat mengakibatkan adanya 

perpindahan hak milik dari pihak satu ke pihak lain. Dengan demikian, hutang 

piutang dianggap terjadi apabila sudah diketahui rukun dan syarat-syaratnya. Ada-

pun rukun sahnya adalah bahwa hutang piutang itu sama dengan rukun jual beli: a) 

‘aqid yaitu yang berpiutang dan yang berhutang, b) ma’qud’alayh yaitu barang yang 

dihutangkan, dan c) sihgat yaitu ijab qabul.58 

Demikian pula menurut Ismail Nawawi bahwa rukun hutang piutang ada 

empat, yaitu: a) orang yang memberi hutang, b) orang yang berhutang, c) barang 

yang dihutangkan, dan d) ucapan ijab qabul.59 Sedangkan menurut M. Ali Hasan 

bahwa rukun hutang piutang itu ada tiga, yaitu: a) lafaz (ijab qabul), b) yang ber-

hutang dan berpiutang, dan c) barang yang dihutangkan.60 

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut pada dasarnya sama, dan tiap-tiap 

unsur atau rukun tersebut harus memenuhi beberapa syarat: 

a. Syarat-syarat ‘aqaid. Dalam transaksi hutang piutang, ada dua pihak yang 

terlibat langsung sebagai subyek hukum dalam perbuatan hukum. Dalam fikih 

subyek hukum itu adalah ‘aqid atau ‘aqidayni. Adapun syarat ‘aqid (subyek 

 
58Sayyid Sabiq, Sunnah Fiqih, Jilid 12, (Depok: Usaha Kami, 1996), h. 93. 
59Ismail Nawawi, Fiqih Muamalah (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Primayasa, 1997), h. 110. 
60Ali Hasan, Transaksi dalam Islam (Jakarta: Usaha Kami, 1996), h. 243. 
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hukum), menurut Ahmad Azhar Basyir, adalah orang yang berhutang dan 

orang yang memberi hutang, bahwa syarat ‘aqid dalam perjanjian hutang 

piutang merupakan perjanjian memberikan milik kepada orang lain. Pihak 

berhutang merupakan pemilik atas hutang yang diterimanya. Karena itu, per-

janjian hutang piutang hanya dilakukan oleh orang yang berhak membelanja-

kan hartanya. Artinya orang yang sudah balig dan berakal. 

Menurut Sayyid Sabiq, orang yang melakukan akad (hutang piutang) 

seperti syarat orang berakad dalam jual beli, yaitu orang yang berakal dan 

orang yang dapat membedakan (memilih). Orang gila, orang mabuk dan anak 

kecil yang tidak dapat membedakan (memilih) melakukan akad hutang piutang 

adalah tidak sah hukumnya.61 Dari beberapa pendapat tersebut, dapat disimpul-

kan bahwa syarat orang yang berakad (subyek hukum) dalam tran-saksi hutang 

piutang adalah: (1) berakal, yaitu orang yang dianggap mampu menggunakan 

akalnya secara sempurna, (2) cakap (tabarru’), yaitu orang yang mampu me-

lepaskan hartanya dengan mempertimbangkan manfaatnya, dan (3) kebebasan 

memilih (mukhtar), yaitu orang yang terlepas dari unsur paksaan dan tekanan 

dari orang lain. 

Selanjutnya menurut Syarifuddin, pihak yang terlibat dalam transaksi 

adalah orang yang cakap dalam bertindak hukum terhadap harta dan berbuat 

kebajikan yaitu: telah dewasa, berakal sehat dan berbuat sendiri tanpa paksa-

an.62 Sedangkan menurut Abdurrahman al-Jaziri, dalam hal hutang piutang 

harus ada dua pihak yang melakukan akad yaitu orang yang berhutang dan 

 
61Sayyid Sabiq (1996), h. 131. 
62Syarifuddin, Amir. Garis-Garis Besar Fiqih(Jakarta: Pranada Media, 2003), h. 224. 
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pemberi hutang, kedua pihak ini bisa juga disebut sebagai subjek akad, me-

nurut ulama fiqih setiap subjek akad harus memenuhi syarat-syarat: 1) Berakal. 

Tidak sah akad (dalam hal ini hutang piutang) yang dilakukan oleh orang yang 

tidak waras (gila); 2) Atas Kehendak sendiri. Maksudnya akad yang dilakukan 

oleh para pihak dalam hutang piutang itu harus atas kehendak sendiri tanpa ada 

paksaan atau tekanan dari pihak manapun. Kehendak sendiri atas persetujuan 

kedua belah pihak yang merupakan unsur penting dalam akad hutang piutang;63 

3) Baligh. Tidak sah akad hutang piutang yang dilakukan oleh orang yang 

belum baligh (anak-anak) karena seorang anak belum cakap melakukan tindak-

an hukum;64 dan 4) Tidak di bawah perwalian. Dalam setiap hukum Islam tidak 

semua orang dipandang cakap melakukan tindakan hukum walaupun dari segi 

umur telah dewasa, seperti yang dikemukakan Basjir menyatakan bahwa dalam 

melakukan akad orang yang di pandang tidak cakap melakukan akad maka 

akad tersebut tidak ada nilainya.65 

b. Syarat-syarat ma'qud 'alayh. Obyek hutang-piutang dapat berupa uang atau 

benda yang mempunyai persamaan (benda mitsil: pen). Untuk sahnya hutang 

piutang tersebut, obyeknya harus memenuhi syarat-syarat: 1) besarnya pinjam-

an harus diketahui dengan timbangan, takaran atau jumlahnya; 2) sifat pinjam-

an dan uraiannya harus diketahui jika dalam bentuk hewan; dan 3) pinjaman 

(Al-qard) tidak sah dari orang-orang yang tidak memiliki sesuatu yang bisa 

dipinjam atau orang yang tidak normal akalnya.66 

 
63Ba’asyir, Ahmad Azhari. Hukum Islam tentang Riba, Hutang Piutang, Gadai (Bandung: 

PT. Al-Ma’rif, 1987), h. 53. 
64Ba’asyir, Ahmad Azhari (1987), h.53.  
65Ba’asyir, Ahmad Azhari (1987), h.53. 
66Ismail Nawawi (1997), h. 110 - 111. 
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Barang yang dihutangkan disyaratkan harus benda yang dapat diukur 

atau diketahui jumlahnya atau nilainya. Agar pada waktu pembayaran tidak 

menyulitkan sebab dalam pengembaliannya nilai barang yang akan dibayar-

kan sama dengan nilai barang yang diterima. Ulama Hanafiyah mengatakan 

akad hutang piutang hanya berlaku pada harta benda al-Misliyat yakni harta 

benda yang banyak padanannya, yang lazim dihitung dalam timbangan, takar-

an dan satuan, sedangkan harta benda al-qimiyat tidak sah dijadikan objek 

hutang seperti: hasil seni, rumah, tanah, dan hewan. Sedangkan Ulama 

Malikiyah, Syafiiyah dan Hanabilah mengemukakan harta benda yang boleh 

diberlakukan atasnya akad salam, maka boleh diberlakukan atasnya hutang 

piutang baik berupa harta benda al-Misliyat (harta yang jenisnya dapat diper-

oleh di pasar) maupun al-qimiyat (jenisnya sulit didapatkan di pasar).67 

Pendapat di atas sesuai hadis Nabi Muhammad saw yang artinya: Dari 

Abu Hurairah ra Rasulullah datang Kepada seorang laki-laki me-

minjam satu unta kemudian beliau membayar dengan satu unta yang 

lebih baik umurnya (lebib tua) dari pada unta yang beliau pinjam seraya 

berkata: hendaklah kamu memberikannya cukuplah bagimu Allah swt, 

besertamu Rasulullah saw, berkata: “Orang yang paling baik diantara 

kalian adalah orang yang paling baik dalam membayar hutangnya (HR 

Bukhari).68 

 

Berdasarkan hadits tersebut dapat diketahui bahwa Rasulullah juga 

melakukan transaksi hutang piutang dengan hewan sebagai barang atau objek 

dalam transaksi. Kemudian Nabi membayar dengan unta yang lebih baik dari 

pada yang dihutangnya, ini berarti boleh membayar hutang dengan nilai yang 

lebih baik dengan ketentuan tidak ada disyaratkan dalam akad. 

 
67Yaqub, Hamzah. Kode Etik Dagang Menurut Islam(Bandung: CV Diponegoro, 1992), h. 

190. 
68Al-Jami, Muhammad bin Ismail Abu Abdullah al-Bukhari al-Ja’fi. 1987. As-Shahiah Al-

Mikhtasar (Sahiah Bukhari), Beirut: Dar Ibn Katsir, Jilid VIII 
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Di samping itu, Sayyid Sabiq menegaskan bahwa boleh memberikan 

hutang berupa pakaian dan hewan karena Rasulullah pernah menghutangkan 

hewan (unta) kepada seseorang. Dapat diambil kesimpulan bahwa mengenai 

barang atau benda yang dihutangkan itu boleh berupa benda atau barang yang 

bisa ditukar, ditimbang maupun benda yang tidak dapat ditimbang karena dapat 

mempermudah kita dalam membayar hutang yang penting saat pengembalian 

hendaklah dengan yang semisal (sama).69 

c. Syarat-syarat akad (sighat). Ijab qabul merupakan unsur-unsur perjanjian 

hutang-piutang. Akad mengandung dua unsur, yaitu ijab dan qabul yang ke-

duanya dinamakan sigat, ijab adalah pernyataan dari pihak yang memberi 

hutang dan qabul adalah penerimaan dari pihak berhutang. Ijab qabul tidak 

harus dengan lisan tetapi dapat juga dengan tulisan bahkan dapat pula dengan 

isyarat bagi orang bisu. 

Akad hutang piutang itu adalah akad tamlik (kepemilikan) maka tidak 

sempurna akad hutang piutang kecuali bagi orang yang boleh melakukan 

tindakan hukum dan tidaklah ada hak milik kecuali dengan ijab qabul seperti 

jual beli dan hibah.70 

Sejalan dengan pandangan tersebut terkait dengan rukun dan syarat-syarat 

hutang piutang, Mardani juga mengemukakan pandangannya bahwa: a) Sighat 

artinya ijab dan kabul. Tidak ada perbedaan diantara fukaha bahwa ijab kabul itu 

sah dengan lafadz hutang dan dengan semula lafadz menujukkan maknanya, seperti 

kata “aku memberimu hutang”. Demikian pula kabul sah dengan lafadz yang 

 
69Sabiq, Sayyid. Fiqih al-Sunnah(Beirut: Dar al-Fikr, tt, Jilid ke-III, 2009), h. 146. 
70Sabiq, Sayyid. Fiqih al-Sunnah(2009), h. 147. 
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menunjukkan kerelaan, seperti “aku menerima”; b) ‘Āqidain artinya ada dua pihak 

yang melakukan transaksi hutang piutang yaitu orang yang berhutang dan orang 

yang menghutangi. Adapun syarat bagi penghutang adalah merdeka, balig, berakal 

sehat dan dapat membedakan mana yang baik, mana yang buruk; dan c) Harta yang 

dihutangkan. Adapun harta yang dihutangkan adalah harta yang ada padanya, 

maksudnya harta satu sama lain dalam jenis yang sama tidak banyak berbeda yang 

mengakibatkan perbedaan nilai, seperti uang, barang-barang yang dapat ditakar, 

ditimbang, ditanam dan dihitung.71 

Perjanjian hutang piutang baru terlaksana setelah pihak pertama menyerah-

kan piutangnya kepada pihak kedua, dengan syarat yang diberikan pihak pertama 

dan pihak kedua telah menerimanya. Setelah perjanjian terjadi sebelum diterima 

oleh pihak kedua, maka resikonya ditanggung oleh pihak pertama.72 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa orang yang belum 

sempurna akalnya adalah anak yatim yang belum baligh atau orang dewasa  yang 

tida bisa mengatur harta bendanya. Jadi anak yatim yang memiliki harta kekayaan 

yang banyak, umpamanya tidak boleh melakukan akad apapun terhadap hartanya 

termasuk akad hutang piutang, begitu juga orang yang sudah dewasa tetapi tidak 

memiliki kemampuan untuk mengatur harta benda atau yang bersangkutan di-

larang untuk mentransaksikan hartanya, karena berhutang dalam jumlah yang 

banyak kepada pihak lain atau karena pailit, sehingga berada dalam pengawasan 

orang lain. 

Orang-orang yang disebutkan tidak boleh melakukan akad hutang piutang 

tanpa seizin walinya atau orang yang menguasainya, walau yang bersangkutan 

 
71Mardani. Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah (Jakarta: Kencana, 2012), h. 335. 
72Ahmad Azhar Basyir, Azas-Azas Hukum Islam (Rineka Cipta, Jakarta: 2000),  h. 38. 
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berakad katakanlah hutang piutang maka akad tersebut tidak akan diperhitungkan 

secara hukum atau lebih tegasnya tidak sah. Hal ini sejalan dengan hadis Nabi saw, 

yang artinya: 

Dari Abu Hurairah R.A sesungguhnya Nabi saw bersabda, Rasululah pernah 

meminjam satu unta, kemudian beliau membayar dengan satu unta yang 

lebih baik umurnya (lebih tua), dari pada unta yang beliau pinjam seraya 

berkata, orang yang paling baik diantara kalian adalah orang yang paling 

baik dalam membayar hutangnya (H.R Ahmad Turmizi).73 

 

Hadis ini dapat dipahami bahwa Rasulullah saw, juga melakukan transaksi 

hutang piutang dengan hewan sebagai barang atau obyek dalam transaksi. 

Kemudian membayar dengan unta yang lebih baik dari apa yang dihutangnya, ini 

berarti boleh membayar hutang dengan nilai yang lebih baik dengan ketentuan tidak 

ada disyaratkan dalam akad. Selain itu, Sabiq menegaskan bahwa boleh memberi-

kan hutang berupa pakaian dan hewan karena Rasulullah pernah menghutangkan 

hewan (unta) kepada seseorang. Ini dapat diambil kesimpulan bahwa mengenai 

barang atau benda yang dihutangkan itu boleh berupa benda atau barang yang bisa 

ditakar, ditimbang maupun benda yang tidak dapat ditimbang, karena dapat mem-

permudah kita dalam membayar hutang yang penting pada saat pengembalian 

hendaklah dengan barang yang semisal atau sama.  

Selain adanya rukun dan syarat sahnya hutang piutang tersebut di atas, juga 

terdapat ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dalam masalah hutang-piutang, 

yaitu: (1) diwajibkan bagi orang yang berhutang mengembalikan atau membayar 

kepada piutang pada waktu yang telah ditentukan dengan barang yang serupa atau 

dengan seharganya, (2) orang yang menghutangkan wajib memberi tempo bila yang 

berhutang belum mempunyai kemampuan dan disunahkan membebaskan sebagian 

 
73Sabiq, Sayyid. Fiqih al-Sunnah(Beirut: Dar al-Fikr, tt, Jilid ke-III, 2009), h. 145. 
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atau semua piutangnya, bilamana orang yang kurang mampu membayar hutangnya, 

(3) Jika yang dipinjam atau yang dihutangkan dalam pengembaliannya tidak mem-

butuhkan biaya, maka boleh dikembalikan disembarang tempat yang dikehendaki 

oleh yang memberi hutang, namun kalau membutuhkan biaya, maka wajib meng-

embalikan di tempat yang tidak membutuhkan biaya; (4) cara membayar hutang 

harus memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam perjanjian, baik itu secara lisan 

ataupun tertulis. Demikian pula tempatnya, bagi yang memberi hutang boleh minta 

dibayar di tempat lain dengan syarat tidak merugikan yang berhutang; (5) berakhir-

nya hutang-piutang. Berakhirnya hutang-piutang ini disyari’atkan supaya mereka 

mudah dalam meminta dan menurut pihak yang berhutang untuk melunasi hutang-

nya apabila sudah jatuh tempo; (6) Menghutangkan sesuatu dengan syarat sekaligus 

menggadaikannya itu hukumnya sah; dan (7) Haram bagi pemberi hutang meng-

ambil keuntungan dalam bentuk apapun, baik berupa tambahan maupun manfaat 

yang lain.74 

Disyari’atkannya secara tertulis dalam hutang piutang itu, diperlukan juga 

dua saksi. Untuk menjaga agar jangan sampai terjadi perselisihan di kemudian hari. 

Tanpa adanya saksi mungkin yang satu akan mengingkari perjanjian yang telah 

disepakati bersama. Saksi dalam hutang-piutang itu hendaknya terdiri atas dua 

orang pria baligh, muslim, dan bukan budak belian. Sekiranya tidak didapatkan dua 

orang saksi pria yang memenuhi syarat, hendaknya mengangkat seorang laki-laki 

dan dua orang perempuan yang dapat saling mengingatkan diantara keduanya 

sehingga tidak terjadi kealpaan. Apabila di dalam perjanjian hutang piutang tersebut 

 
74Nurul Fadilah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Hutang Pupuk dengan 

Gabah di Desa Pucuk Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto” (Universitas Sunan 

Ampel Surabaya, 2009), hlm. 28-29. digilib.uinsby.ac.id (26 Desember 2017) 
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tidak ditemui penulis atau saksi, maka harus ada barang jaminan yang dapat di-

pegang sebagai ganti adanya saksi dan tulisan. Apabila semua tidak didapatkan, 

maka boleh tidak memakai saksi, tulisan dan barang jaminan. Firman Allah swt, 

dalam QS Al-Baqarah/2:283. 

بَعۡضًا  م 
ُ
بَعۡضُك مِنَ 

َ
أ فَإِنۡ  قۡبُوضَةٌ   مَّ نٌ  فَرِهَٰ اتِبًا 

َ
 ك
ْ
دُوا جِ

َ
ت مۡ 

َ
وَل سَفَر   ىٰ 

َ
عَل نتُمۡ 

ُ
وَإِن ك

ذِيٱفَلۡيُؤَد ِ 
َّ
نَتَهُۥ وَليَۡتَّقِ  ؤۡتُمِنَ ٱ ل مَٰ

َ
َ ٱأ  رَبَّهُۗۥ  للَّّٰ

Terjemahnya: 

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang 

kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang 

tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagi-

an kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang diper-

cayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa 

kepada Allah Tuhannya.75 

 

Mengenai pembayaran hutang piutang ini ada beberapa hal yang perlu di-

ketahui, yaitu menyangkut siapa berhak menagih dan wajib membayarkanhutang-

piutang, waktu dan tempat pembayaran, serta sesuatu yang dibayarkan. 

a. Hak Tagihan Hutang Piutang. Yang berhak menagih hutang adalah pihak 

pemberi piutang sendiri, atau wakilnya jika ia mewakilkan kepada orang lain, 

atau wakilnya jika ia berada dibawah perwakilan atau ahli warisnya jika ia 

meninggal dunia atau orang yang menerima wasiat tersebut.76 

b. Yang Wajib Membayar Hutang Piutang. Terkait dengan adanya suatu per-

janjian, pada dasarnya orang yang berhutang yang berkewajiban membayar 

hutang piutang tersebut sesuai janjinya apabila jangka waktunya telah habis. 

c. Waktu Pembayaran Htang Piutang. Waktu pembayaran hutang tergantung 

 
75Departemen Agama RI, Alquran Tajwid dan Terjemahannya  (2017), h. 71. 
76Ahmad Azhar Basyir (2000),  h. 40. 
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pada isi perjanjian yang diadakan, jika dalam perjanjian itu tidak disebutkan 

ketentuan batas waktu pembayarannya, maka pihak berhutang dapat ditagih 

sewaktu-waktu untuk membayar hutang tersebut. Jika tenggang waktu pem-

bayaran disebutkan dalam perjanjian, maka kewajiban pembayaran hutang itu 

pada waktu yang telah ditentukan, dan pihak berhutang pun baru berhak me-

lakukan tagihan pada waktu tersebut. 

Tetapi apabila pihak yang berhutang belum bisa membayar hutangnya 

pada waktu yang telah ditentukan maka dianjurkan untuk memberikan ke-

longgaran sampai ia berkelapangan. Apabila pihak yang berhutang memper-

cepat pembayaran sebelum tiba waktunya, kemudian pihak yang memberi 

piutang membebaskan sebagian sebagai imbalannya, maka menurut jumhur 

fuqaha haram hukumnya. 

d. Tempat Pembayaran Hutang Piutang. Pembayaran hutang piutang pada dasar-

nya dilakukan di tempat terjadinya hutang. Apabila hutangnya bukan merupa-

kan sesuatu yang jika dipindahkan atau memerlukan biaya, seperti uang, maka 

boleh dilakukan pembayaran di tempat lain sebab sama saja pembayaran itu 

dilakukan di tempat perjanjian atau di tempat lain. Apabila barang yang di-

hutangkan jika dipindahkan memerlukan biaya, kemudian pihak berhutang 

menawarkan pembayaran hutangnya di tempat lain, maka pihak berpiutang 

berhak menolak, sebab kalau diterima ia akan memikul beban biaya pemindah-

an atau membawa ke tempat lain.77 

Ulama fiqh sepakat bahwa hutang piutang harus dibayar di tempat ter-

jadinya akad secara sempurna. Namun demikian, boleh membayarnya di 

 
77Ahmad Azhar Basyir (2000),h. 44. 
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tempat lain apabila tidak ada keharusan untuk membawanya atau memindah-

kannya, juga tidak ada halangan di jalan. Sebaliknya, jika terdapat halangan 

apabila membayar di tempat lain, muqridh tidak perlu menyerahkannya. Jika 

jalan suatu perjanjian hutang-piutang diadakan syarat bahwa pembayaran di-

lakukan di tempat lain, banyak ulama yang memandang syarat itu batal, sebab 

merupakan hutang-piutang yang menarik manfaat bagi pihak berpiutan.78 

e. Biaya Pembayaran Hutang Piutang. Biaya-biaya yang diperlukan untuk pem-

bayaran hutang piutang menjadi tanggungan pihak yang berhutang. Hal ini 

logis sebab pihak berpiutang tidak dibenarkan memungut keuntungan dari 

pihak berpiutang yang diberikan maka sebaliknya ia tidak dapat dibebani 

resiko-resiko biaya yang diperlukan untuk membayar hutang. 

f. Sesuatu yang Dibayarkan dalam Hutang Piutang. Pembayaran hutang itu se-

harusnya dilakukan dengan membayarkan sesuatu yang sejenis dengan hutang 

piutang. Jika hutang itu berupa barang tertentu, maka pembayaran harus berupa 

barang yang sejenis dengan hutangnya meskipun barang tersebut mengalami 

perubahan harga, misalnya, emas harus dibayar dengan emas meskipun sedang 

mengalamiharga turun. Pembayaran hutang dengan barang yang tidak sejenis 

tidak diperbolehkan dengan syarat maupun tanpa syarat, misalnya hutang 

piutang emas dibayar dengan perak dan sebagainya. 

g. Pembebasan Hutang Piutang. Suatu perjanjian hutang piutang dipandang ber-

akhir, jika pihak berpiutang membebaskan piutangnya. Sahnya suatu pem-

bebasan hutang, pihak yang membebaskan harus memenuhi syarat-syarat, 

 
78Ahmad Azhar Basyir (2000), h. 45. 
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yaitu: balig, berakal, cakap, bertabarru’ dan dilakukan dengan suka rela. Jika 

salah satu syarat tidak dipenuhi, maka pembebasan hutang tidak sah. 

Kehidupan sosial masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai 

sosial berdampak pada kehidupan ekonomi. Sistem ekonomi merupakan salah satu 

sistem yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan sosial manusia. Manusia sebagai 

makhluk ekonomi yang selalu ingin memenuhi kebutuhannya namun selain itu, 

manusia juga merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa orang lain. 

Sistem ekonomi yang ada dalam masyarakat timbul karena adanya pengaruh dari 

sistem sosial yang dibentuk oleh masyarakat itu sendiri.79 

Semua sistem ekonomi mempunyai tujuan yang sama yaitu menciptakan 

perekonomian yang adil. Namun tidak semua sistem tersebut mampu dan secara 

konsisten menciptakan sistem yang adil. Sistem yang baik adalah sistem yang 

dengan tegas dan secara konsisten menjalankan prinsip-prinsip keadilan. Dalam 

sistem sosialis, keadilan akan terwujud apabila masyarakatnya dapat menikmati 

barang dan jasa sama rasa dan sama rata.80 Selain itu, sebagai sesama manusia harus 

saling tolong-menolong kepada saudara yang sedang dalam kesusahan sesuai 

dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam,81 yaitu: 

a. Dalam ekonomi Islam, berbagai jenis sumber daya dipandang sebagai titipan 

Allah. Manusia harus memamfaatkannya seefisien dan seoptimal mungkin 

dalam produksi guna memenuhi kesejahtraan bersama di dunia, yaitu untuk diri 

 
79Yurizka Meivani dan Thrywaty Arsal, “Sistem Hutang-Piutang di Warung Kelontong  

pada Masyarakat Pedesaan (Kasus di Desa Banjarsari Kulon Kecamatan Sumbang Kabupaten 

Banyumas)”, Vol. 4, No 2, h. 112,  
80Adiwarman A. Karim, Ekonomi Mikro Islam (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), 

h. 43. 
81Zainul Arifin, Dasar-dasar Manajamen Bank Syariah   (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006), 

h. 13. 
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sendiri dan untuk orang lain, namun yang terpenting adalah bahwa ke-giatan 

tersebut akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. 

b. Islam mengakui kepemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu, termasuk 

kepemilikan alat produksi dan faktor produksi. Pertama, kepemilikanindividu 

dibatasi oleh kepentingan masyarakat. Dan Kedua, Islam menolak setiap pen-

dapatan yang diperoleh secara tidak sah. 

c. Kekuatan utama penggerak ekonomi Islam adalah kerja sama. Seorang muslim, 

apakah ia sebagai pembeli, penjual, penerima upah, pembuat ke-untungan dan 

sebagainya. 

d. Pemilikan kekayaan pribadi harus berperan sebagai kapital produktif yang akan 

meningkatkan produk nasional dan meningkatkan kesejahteraan masya-rakat. 

Islam mengajarkan umatnya untuk saling membantu sesama dengan tidak 

merugikan dan tidak dirugikan, apalagi usaha yang menghancurkan umatnya. 

e. Islam menjamin kepemilikan masyarakat dan penggunaannya direncanakan 

untuk kepentingan orang banyak. 

f. Seorang muslim harus takut kepada Allah dan hari kiamat. 

g. Seorang muslim yang mempunyai kekayaannya melebihi ukuran tertentu 

(nisab) diwajibkan membayar zakat. Zakat merupakan alat distribusi sebagian 

kekayaan orang kaya (sebagai sanksi atas penguasaan harta tersebut), yang 

ditujukan untuk orang miskin dan mereka yang membutuhkan, menurut pen-

dapat para ulama, zakat dikenakan 2,5% (dua setengah persen) untuk kedua 

kekayaan yang tidak produktif (iddle assets) termasuk didalamnya adalah uang 

kas, deposito, emas, perak dan permata. 

h. Islam melarang setiap pembayaran bunga (riba) atas berbagai bentuk pinjam-
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an, apakah pinjaman berasal dari teman, perusahaan perorangan, pemerintah 

atau intansi lain. Menurut pendapat sebagian ulama, riba ada empat macam, 

yaitu: (1) riba fadl yaitu menukarkan dua barang yang sejenis dengan tidak 

sama, (2) riba qardh yaitu hutang dengan syarat ada keuntungan bagi yang 

memberi hutang, (3) riba yad yaitu berpisah dari tempat akad sebelum timbang 

terima, dan (4) riba nasa’ yaitu disyaratkan salah satu dari kedua barang yang 

dipertukarkan ditangguhkan penyerahannya. 

Hutang piutang merupakan realita sosial kehidupan sehari-hari yang tidak 

bisa lepas dari interaksi tatap muka yang dilakukan individu dengan sesamanya. 

Hutang yang terjadi di masyarakat sudah menjadi budaya dan kebiasaan sejak 

zaman dulu. Hutang piutang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan ekonomi 

manusia. Kehidupan ekonomi yang selalu tumbuh dan berkembang membuat 

seseorang melakukan kegiatan hutang piutang tersebut untuk memenuhi hajat dan 

kebutuhan sehari-hari. Masyarakat muncul dikarenakan adanya individu-individu 

yang memiliki pengalaman bersama sebagai hasil perjalanan aktivitas atau tindak-

an yang dilakukan masing-masing individu. Pengalaman yang kemudian diper-

tukarkan dengan pengalaman-pengalaman orang lain. Lewat pertukaran ini ter-

kumpul pengalaman yang diwariskan ke genarasi yang akan datang, kemudian 

dicontoh dan dilakukan secara terus menerus dengan cara yang sama. 

Tradisi hutang pada masyarakat tidak muncul begitu saja. Ia merupakan 

pengalaman individu di zaman dulu yang dikomunikasikan kepada individu lain, 

dan sekarang ini telah memperoleh kedudukan dan menjadi panduan dalam ber-

perilaku. Di dalam masyarakat pasti ada perilaku yang dilakukan oleh individu atau 

masyarakat yang selaras dengan norma-norma ataupun nilai-nilai yang sudah ada 
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sejak dulu yang telah diyakini dan dipegang erat oleh suatu masyarakat itu sendiri. 

Dapat diambil contoh dalam masyarakat yaitu kasus hutang piutang yang dilakukan 

antar individu dengan individu ataupun individu terhadap kelompok. 

4. Prinsip-Prinsip Hutang Piutang (Al-qard) 

a. Prinsip Al-‘Adalah (Justice)  

Perintah menegakkan keadilan dalam Alquran disampaikan dalam 

berbagai konteks. Selain perkataan ’adl, Alquran juga menggunakan kata qisth 

dan wasth. Kata-kata tersebut menurut Nurkholis Majid bertemu dalam ide 

umum yang berarti sikap tengah yang berkeseimbangan dan jujur.82 

Kata al-‘adl dan al-qisth bisa ditemukan pada QS. al-An’âm/6 : 152, 

QS. al-Mâidah/5 : 8 dan QS. al-Hujurât/49 : 9. Di samping itu, juga diguna-kan 

kata al-mîzân. Kata ini dalam Alquran dapat dijumpai dalam surat QS. as-

Syura/42 : 17 dan QS. al-Hadîd/57 : 25. Secara tematik, kemestian berlaku adil 

kepada sesama istri dinyatakan dalam QS. al-Nisâ’/4 :128. Keadilan sesama 

muslim dinyatakan dalam QS. al-Hujurât/49 : 9. Keadilan pada diri sendiri 

sebagai orang muslim dijelaskan dalam QS. al-An’âm/6 : 52. Ayat yang paling 

tegas tentang masalah keadilan terhadap si miskin dan kaya adalah QS. al-

Nisâ’/4: 135. Ayat-ayat yang menunjukkan keseimbangan dan keadilan dalam 

perintah Allah swt, atas hamba-hamba-Nya banyak sekali dalam Alquran. 

Perintah seperti itu antara lain perintah haji bagi yang mem-punyai kekuasaan 

untuk menunaikannya, perintah menunaikan zakat bagi yang telah memenuhi 

kadar maksimal kekayaannnya atau nisâb, dsb. Untuk telaah lebih lanjut dapat 

 
82Mas’adi, Ghufran A.  Fiqh Muamalah Kontekstual  (Jakarta: Grafindo Persada, 2002), h. 

152. 
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dibaca ayat-ayat berikut ini: QS. al-Baqarah/2 : 48, 123, 282, QS. al-Nisâ’/4: 

58, QS. al-Mâidah/5 : 95, 106, QS. al-An’âm/6 : 70, 115, QS. al-Nahl/16 : 76, 

90, dan QS. al-Thalâq/65 : 2.  

Sedangkan pengertian pokok tentang keadilan menurut Murthadla al-

Muthahhari ada 4, yaitu: 

1) Perimbangan atau keadaan seimbang (mauzûn), tindak pincang. Jika misal-

nya suatu masyarakat ingin mampu bertahan dan mantap, maka ia harus 

berada dalam keseimbangan (muta’âdil), dalam arti bahwa bagian-

bagiannya harus berada dalam ukuran dan hubungan satu dengan lainnya 

secara tepat. Ini berarti bahwa keadilan tidak mesti menuntut persamaan. 

Suatu bagian dalam hubungannya dengan bagian lain dan dengan ke-

seluruhan kesatuan menjadi efektif tidak karena ia memiliki ukuran dan 

bentuk hubungan yang sama, melainkan karena memiliki ukuran dan 

bentuk hubungan yang “pas” dan sesuai dengan fungsi itu. 

2) Persamaan (musâwah) dan tiadanya diskriminasi dalam bentuk apapun. 

Perlakuan sama di sini adalah perlakuan sejenis kepada orang-orang yang 

mempunyai hak sama (kemampuan, tugas dan fungsi), maka pengertian 

persamaan sebagai makna keadilan dapat dibenarkan. Seorang manajer 

diperlakukan sama dengan seorang pesuruh, maka yang terwujud bukan 

keadilan, melainkan justru kezaliman. 

3) Pemberian hak kepada setiap orang yang berhak (I’thâ’ kulli dzi haqqin 

haqqahu). Kezaliman dalam pengertian ini ialah perampasan hak orang 

yang berhak, dan pelanggaran hak oleh yang tidak berhak. Berkaitan 

dengan adil dalam pengertian ini menyangkut dua hal, yakni masalah hak 



54 

 

dan pemilikan dan kekhususan hakiki manusia atau kualitas manusiawi 

tertentu yang harus dipenuhi oleh dirinya dan diakui orang lain. 

4) Keadilan Tuhan (al-‘adl al-ilâhi), berupa kemurahan-Nya dalam me-

limpahkan rahmat kepada seseorang sesuai dengan kesediaannya untuk 

menerima eksistensi dirinya dan pertumbuhannya ke arah kesempurnaan. 

Keadilan mengandung prinsip dasar yang universal, tetapi penerapannya 

masih harus mempertimbangkan batas waktu dan ruang.83 

Mohammad Daud Ali menempatkan keadilan itu sebagai salah satu 

nilai dasar ekonomi Islam selain nilai dasar kepemilikan dan keseimbangan. 

Kata adil adalah kata yang paling banyak disebut dalam Alquran (lebih dari 

1000 kali), setelah perkataan Allah dan ilmu pengetahuan. Karena itu, dalam 

Islam, keadilan adalah titik tolak, sekaligus proses dan tujuan semua tindakan 

manusia. Ini berarti bahwa nilai kata itu sangat penting dalam ajaran Islam, ter-

utama dalam kehidupan hukum, sosial, politik dan ekonomi. Dalam hubungan 

ini perlu dikemukakan bahwa: 

1) Keadilan harus diterapkan di semua bidang kehidupan ekonomi. Dalam 

proses produksi dan konsumsi, misalnya, keadilan harus menjadi alat 

pengatur efisiensi dan pemberantas keborosan (QS al-Isra’/17:16).  

يۡهَا  
َ
 فِيهَا فَحَقَّ عَل

ْ
مَرنَۡا مُتۡرَفِيهَا فَفَسَقُوا

َ
ن نُّهۡلِكَ قَرۡيَةً أ

َ
رَدنَۡآ أ

َ
 ٱوَإِذَآ أ

ُ
  لۡقَولۡ

رنَٰۡهَا  ا  تَدۡمِيرً  فَدَمَّ
Terjemahnya: 

Dan jika Kami hendak membinasakan suatu negeri, maka Kami 

perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu 

 
83Misri, Rafiq Yunus, al-Jâmi’ fî Ushûl al-Ribâ, )Damaskus: Dâr al-Qalâm, 1991), h. 234. 
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(supaya mentaati Allah) tetapi mereka melakukan kedurhakaan 

dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya 

perkataan (ketentuan Kami), kemudian Kami hancurkan negeri itu 

sehancur-hancurnya.84 

 

Dalam distribusi keadilan harus menjadi penilai yang tepat, faktor-

faktor produksi dan harga, agar hasilnya sesuai dengan takaran yang wajar 

dan kadar yang sebenarnya (QS al-Hijr/15:19). 

رضَۡ ٱوَ 
َ
لۡقَيۡنَا مَدَدنَٰۡهَا لۡأ

َ
سِيَ  فِيهَا وَأ ُۢبَتۡنَا  رَوَٰ ن

َ
ِ  مِن فِيهَا  وَأ

 
ل
ُ
وۡزُون    شَيۡء   ك   مَّ

Terjemahnya:  

Dan Kami telah menghamparkan bumi dan menjadikan padanya 

gunung-gunung dan Kami tumbuhkan padanya segala sesuatu 

menurut ukuran.85 

 

2) Keadilan juga berarti kebijaksanaan mengalokasikan sejumlah hasil ke-

giatan ekonomi tertentu bagi orang yang tidak mampu memasuki pasar, 

melalui zakât, infâq, dan shadaqah. Watak utama nilai keadilan yang di-

kemukakan di atas adalah bahwa masyarakat ekonomi harus merupakan 

masyarakat yang memiliki sifat makmur dalam keadilan dan adil dalam 

kemakmuran. Penyimpangan dari watak ini akan menimbulkan bencana 

bagi masyarakat yang bersangkutan.86 

Karena prinsip keadilan ini pulalah kiranya lahir kaidah yang me-

nyatakan bahwa hukum Islam dalam praktiknya dapat berlaku sesuai dengan 

ruang dan waktu. Akan tetapi, ketika terjadi perubahan, kesulitan menjadi ke-

longgaran, maka terbataslah kelonggaran itu sekedar terpenuhinya kebutuhan 

 
84Kementerian Agama Republik Indonesia. Alquran dan Terjemahnya. Yayasan Penye-

lenggara Penerjemah/Penafsir Alquran. Jakarta, 2017, h. 426.  
85Kementerian Agama Republik Indonesia. Alquran dan Terjemahnya. Yayasan Penye-

lenggara Penerjemah/Penafsir Alquran. Jakarta, 2017, h. 392. 
86Nabhani, Taqiyuddin, Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam, 

(Surabaya: Risalah Gusti, 1996), h. 109. 



56 

 

yang bersifat primer atau sekunder (dlarûry atau hâjjiy). Kaidah yang me-

nyatakan elastisitas hukum Islam dan kemudahan dalam melaksanakannya 

sebagai kelanjutan dari prinsip keadilan adalah: “al-Umûru idzâ dlâqat 

ittasa’at wa idza ittasa’at dlâqat”. Secara lebih khusus dalam ranah ekonomi 

Islam, Afzalurrahman membagi keadilan menjadi empat, yaitu keadilan dalam 

produksi, keadilan dalam konsumsi, keadilan dalam distribusi, dan keadilan 

dalam pertukaran.87 

b. Prinsip ‘Adamu Tadlis, Al-gharar, wa Riba. 

Tadlis ialah Transaksi yang mengandung suatu hal yang tidak di-

ketahui oleh salah satu pihak unknown to one party. Setiap transaksi dalam 

Islam harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak (sama-

sama ridha). Mereka harus mempunyai informasi yang sama (complete info-

rmation) sehingga tidak ada pihak yang merasa dicurangi/ditipu karena ada 

sesuatu yang unknown to one party (keadaan di mana salah satu pihak tidak 

mengetahui informasi yang diketahui pihak lain, ini merupakan asymetric 

information. Unknown to one party dalam bahasa fikihnya disebut tadlis 

(penipuan), dan dapat terjadi dalam 4 (empat) hal, yakni dalam: kuantitas, 

kualitas, harga, dan waktu penyerahan. 

Gharar ialah suatu transaksi yang mengandung ketidakpastian. Gharar 

mengandung incomplete information. Namun berbeda dengan tadlis, di mana 

incomplete informationnya hanya dialami oleh satu pihak saja (onknown to one 

party), misalnya pembeli saja atau penjual saja, dalam gharar incomplete 

 
87Syaikh Zainuddin bin Abdul Azis al-Malibary, Fathul Mu’in(Yogyakarta: Menara Kudus, 

Jilid II, Terj. Aliy As’ad, 1979), h. 435. 
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information dialami oleh dua pihak, baik pembeli maupun penjual. Jadi dalam 

gharar terjadi ketidakpastian (ketidakjelasan) yang melibatkan dua pihak. 

Contoh jual beli ijon, jual beli anak sapi yang masih dalam kandungan induk-

nya, menjual ikan yang ada di dalam kolam, dsb. Sebagaimana tadlis, jual beli 

gharar juga terjadi pada empat hal: kualitas, kuantitas, harga dan waktu. 

Riba termasuk transaski yang bathil, bahkan hampir semua ulama 

menafsirkan firman Allah ”memakan harta dengan bathil” itu dengan riba 

sebagai contoh pertama. Riba secara etimologis berarti pertambahan Secara 

terminoligi syar’i riba ialah, penambahan tanpa adanya ’iwadh. Secara teknis, 

maknanya mengacu kepada premi yang harus dibayar si peminjam kepada 

pemberi pinjaman bersama dengan pinjaman pokok yang disyaratkan sejak 

awal. Penambahan dari pokok disyaratkan karena adanya nasi’ah.88 

c. Perbedaan Ekonomi dalam Batas yang Wajar 

Islam mengakui adanya perbedaan ekonomi di antara setiap orang, 

tetapi tidak membiarkannya bertambah luas, Islam berusaha menjadikan 

perbedaan itu dalam batas-batas yang wajar, adil dan tidak berlebihan. Sesuai 

dengan firman Allah swt, dalam QS az-Zukhruf/43:32. 

فِي   عِيشَتَهُمۡ  مَّ بَيۡنَهُم  قَسَمۡنَا  حنُۡ 
َ
ن كًَۚ  ِ

رَب  رَحمَۡتَ  يَقسِۡمُونَ  هُمۡ 
َ
نۡيَاًۚ ٱ  لۡحَيَوٰةِ ٱأ   لدُّ

وَرَحۡمَتُ بَعضۡ    فَوۡقَ   بَعۡضَهُمۡ  وَرَفَعۡنَا سُخرِۡيًّاۗ  بَعۡضًا  بَعۡضُهُم  يَتَّخِذَ  ِ
 
ل ت   دَرَجَٰ  

ا يَجۡمَعُونَ   كَ خَيۡرٌ مِ َِّ ِ
 رَب 

Terjemahnya:  

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

nentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, 

 
88Nabhani, Taqiyuddin (1996), h. 231. 
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dan kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain 

beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memperguna-kan sebagi-

an yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka 

kumpulkan.89 

 

Islam tidak menganjurkan kesamaan ekonomi, tetapi mengupayakan 

kesetaraan sosial. Kesetaraan sosial ini memungkinkan setiap orang memiliki 

peluang yang sama untuk berkompetisi menjadi yang terbaik. Kesetaraan ini 

membentuk keharmonisan dalam kehidupan manusia. Ketidakstabilan dan ke-

senjangan yang muncul di tengah masyarakat karena sistem yang diterapkan 

manusia. Misalnya, masyarakat lebih menghormati orang yang memiliki jabat-

an atau orang yang kaya raya, sehingga orang yang tidak memiliki jabtan dan 

yang tidak berharta merasa Allah tidak adil kepadanya.90 

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dipahami dan disimpulkan 

bahwa hutang merupakan suatu yang biasa terjadi dalam kehidupan begitu pula 

dalam ajaran Islam. Hal ini merupakan sunatullah yang sudah digariskan Allah. 

Bahkan awal surat Al-Baqarah/2: 282, disebutkan bahwa jika seorang yang 

beriman ingin berhutang kepada pihak lain dalam jangka waktu tertentu, maka 

hendaklah ia mencatatnya. Hal ini menunjukan bahwa hutang adalah hal yang 

diperbolehkan selama memenuhi sejumlah prinsip dan etika pokok.  

Karena itu, prinsip-prinsip pokok hutang piutang yang harus diperhati-

kan adalah: 

1) Harus disadari bahwa utang itu merupakan alternatif terakhir ketika segala 

usaha untuk mendapatkan dana secara halal dan tunai mengalami kebuntu-

 
89Kementerian Agama Republik Indonesia. Alquran dan Terjemahnya. Yayasan Penye-

lenggara Penerjemah/Penafsir Alquran. Jakarta, 2017, h. 798. 
90Nafik, Muhammad, HR.Bursa Efek dan Investasi Syariah, (Jakarta: PT. Serambi Ilmu 

Semesta, 2009), h. 89. 
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an. Ada unsur keterpaksaan di dalamnya dan bukan unsur kebiasaan. Ini 

merupakan dua hal yang berbeda. Keterpaksaan mencerminkan semangat 

membangun kemandirian dan berusaha mengoptimalkan potensi yang ada 

semaksimal mungkin. Namun karena keterbatasan yang tidak sanggup 

diatasi, akhirnya terpaksa memilih jalan utang.  

2) Jika terpaksa berhutang, jangan berhutang di luar kemampuan. Inilah yang 

dalam istilah syariah disebut dengan ghalabatid dayn atau terbelit utang. 

Ghalabatid dayn ini akan menimbulkan efek yang besar, yaitu gharir rijal 

atau mudah dikendalikan pihak lain. Karena itu, Rasulullah saw, selalu 

memanjatkan doa agar beliau senantiasa dilindungi dari penyakit ghala-

batid dayn yang menyebabkan harga diri atau izzah men-jadi hilang.91 

3) Jika utang telah dilakukan, harus ada niat untuk membayarnya. Harus 

memiliki komitmen untuk mengembalikan utang.92Memperlambat mem-

bayar utang bagi yang mampu merupakan sebuah kezaliman, sehingga 

diperbolehkan untuk mempermalukannya. Dalam konteks mikro, akan 

sangat mudah akan sangat mudah menerapkan prinsip ini. Misalnya, 

pengusaha yang tidak mau membayar utang boleh saja dipermalukan 

dengan cara menyita asetnya, dilarang berpergian ke luar negeri atau 

menghukum dengan hukuman yang berat. 

5. Hikmah Hutang Piutang (Al-Qard) 

Hutang dimaknai berbeda antara satu orang dengan orang lain, yang mana 

hutang dimaknai untuk memenuhi kebutuhan atau memperoleh barang yang ingin 

 
91Huda, Nurul at.al. Dalam Keuangan Publik Islami; Pendekatan Teoritis dan Sejarah, 

(Jakarta: Kencana, 2012), h. 260 – 261.  
92Iska, Sukri. Sistem Perbankan Sayriah di Indonesia dalam Persperspektik Fikih Ekonomi 

(Yogyakarta: Fajar Media Press, 2012), h. 179.  
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dimiliki oleh orang tersebut. Sama halnya dengan masyarakat di Kabupaten Bone 

yang memilih jalan berhutang adalah semata-mata untuk memiliki apa yang 

diinginkannya sebagai kebutuhan yang harus dipenuhi. Hutang dimaknai sebagai 

beban yang tidak sepenuhnya menjadi beban karena dibalik beban yang ditanggung 

masyarakat terdapat imbalan berupa kepemilikan barang yang diinginkan oleh 

mereka sehingga menimbulkan kepuasan tersendiri bagi pelakunya. 

Hutang piutang merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang dilakukan 

antara manusia dengan manusia, manfaatnya antara lain yaitu untuk tolong 

menolong dalam kehidupan sehari-hari, memberikan hutang kepada orang yang 

membutuhkan termasuk akhlak yang mulia dan terpuji, Islam mengajarkan prinsip 

tolong-menolong dalam kebaikan serta melepaskan kesulitan hidup orang lain. 

Segala amal perbuatan manusia, tingkah laku dan tutur kata tidak dapat 

lepas dari ketentuan hukum syari’at  baik hukum syari’at yang tercantum dalam 

Alquran maupun As-sunnah. Hutang piutang merupakan salah satu kegiat-an 

ekonomi yang dilakukan antara manusia dengan manusia, yang salah satu manfaat-

nya adalah untuk tolong-menolong dalam kehidupan sehari-hari, memberikan 

hutang kepada orang yang membutuhkan termasuk akhlaq yang mulia dan terpuji, 

Islam mengajarkan prinsip tolong-menolong dalam kebaikan serta melepaskan 

kesulitan hidup orang lain. 

Hukum memberi hutang piutang bersifat fleksibel tergantung situasi, namun 

pada umumnya memberi hutang hukumnya sunnah. Akan tetapi memberi hutang 

atau pinjaman hukumnya bisa menjadi wajib ketika diberikan kepada orang yang 

membutuhkan seperti memberi hutang kepada tetangga yang membutuhkan uang 

untuk berobat karena keluarganya ada yang sakit. Hukum memberi hutang bisa 
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menjadi haram, misalnya memberi hutang untuk hal-hal yang dilarang dalam ajaran 

Islam seperti untuk membeli minuman keras, menyewa pelacur dan sebagainya. 

Beberapa manfaat yang dapat diambil dari transaksi hutang piutang:  

a. Menumbuhkan atau Mempererat Ukhuwah Islamiyah. 

Menurut ajaran Islam semua manusia adalah bersaudara, seperti yang 

dijelaskan dalam Firman Allah swt, dalam QS al-Hujarat/49:10. 

مًۚۡ وَ إِخۡوَةٌ  لۡمُؤۡمِنُونَ ٱإِنَّمَا 
ُ
خَوَيكۡ

َ
 بَيۡنَ أ

ْ
صۡلِحُوا

َ
 ٱ فَأ

ْ
َ ٱ تَّقُوا مۡ تُرحَۡمُونَ   للَّّٰ

ُ
ك
َّ
عَل
َ
 ل

Terjemahnya:  

Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damai-

kanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah 

terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.93 

 

Ayat diatas menjelaskan bahwa orang-orang muslim diatas dunia 

adalah bersaudara dimana ada ikatan sosial diantara sesamanya. Menurut 

Quraish Shihab semua manusia adalah bersaudara, persaudaraan itu dapat di-

temukan dalam empat hal, diantaranya Ukhuwah Fiddin al-Insaniyah dalam 

arti umat manusia ke-seluruhan adalah bersaudara karena mereka itu berasal 

dari ayah dan ibu yang sama (Adam dan Hawa). Persaudaraan itu harus dijalin 

karena adanya ikatan agama (Ukhuwah Fiddin al-Islami).94 

Salah satu cara menumbuhkan tali persaudaraan adalah dengan mem-

bantu meringankan beban penderitaan orang lain, dengan sendirinya tali per-

saudaraan itu akan tercipta, selain itu persaudaraan bukan hanya sekedar mem-

beri dan menerima, melainkan juga memberi pertolongan tanpa mengharapkan 

imbalan apapun dari pihak yang berhutang tapi semata-mata hanya mengharap-

 
93Kementerian Agama Republik Indonesia. Alquran dan Terjemahnya. Yayasan Penye-

lenggara Penerjemah/Penafsir Alquran. Jakarta, 2017, h. 846. 
94Shihab, M. Quraish. Membumikan Alquran(Bandung: Mizan, 1994), h. 359. 
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kan pahala dan ridha Allah swt. Sedangkan bagi pemilik harta, dengan adanya 

kegiatan hutang piutang ini dapat menghindarkan diri dari sifat egois dan tamak 

dengan cara merelakan sebagian hartanya yang dimiliki untuk dapat dinikmati 

oleh orang yang menerimanya. 

b. Sarana untuk Mendekatkan Diri pada Allah swt. 

Segala yang ada di langit dan di bumi adalah milik Allah yang dititipkan 

kepada makhluknya untuk melangsungkan kehidupan. Kita sadari bahwa 

semua yang dimiliki bukan milik sendiri tapi hanya sebagai hak pakai untuk 

sementara dan hendak manusia melepaskannya dengan penuh kerelaan ter-

hadap harta yang diperoleh dengan susah payah untuk dipergunakan oleh 

saudaranya yang mem-butuhkan baik melalui infak, sadaqah, maupun pinjam 

meminjam al-qardh. 

Hakikatnya semua rezeki yang diberika Allah kepada siapa saja adalah 

untuk memenuhi kebutuhan hamba-Nya sebagaimana yang dikemukakan oleh 

Sayyid Sabiq dalam kitab fiqh Sunnah bahwa pinjam meminjam al-qardh 

merupakan salah satu jenis pendekatan untuk bertaqarrub kepada Allah swt, 

karena pinjam meminjam al-qardh mempunyai arti lemah lembut kepada 

manusia, mengasihi, memberikan kemudahan dalam urusan, memberikan jalan 

keluar dari duka dan kabut yang menyelimuti kehidupan mereka.95 

c. Menguatkan Iman dan Menambah Rasa Syukur 

Kehidupan di dunia hanya sementara sedangkan kehidupan di akhirat 

adalah kehidupan yang kekal dan abadi, setiap manusia dapat memetik amal 

yang diperbuat selama hidup di dunia, mematuhi segala aturan Allah dengan 

 
95 Sabiq, Sayyid (2009), h.129. 
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segala yang diperintahkan dan menjauhi segala larangan-Nya itulah yang akan 

memberikan kebahagiaan di dunia maka manusia akan semakin yakin untuk 

menjalankan perintah Allah, dengan demikian manusia akan mensyukuri 

nikmat yang telah diberikan Allah kepadanya. 

Semakin tinggi rasa syukur seorang hamba maka ia semakin dapat 

merasa-kan dan menikmati hidup ini yang merupakan buah dari iman yang 

didambakan oleh setiap muslim. Salah satu indikasi iman dan rasa syukur atas 

karunia Allah adalah kerelaan dalam membantu saudaranya yang membutuh-

kan dengan memberikan piutang. 

d. Meningkatkan Taraf Ekonomi Masyarakat. Firman Allah dalam QS Al-

Baqarah/2:245.  

ن ذَا   ذِيٱمَّ
َّ
َ ٱ  يُقرِۡضُ   ل ثِيرَةًًۚ وَ حَسَنً   قَرۡضًا  للَّّٰ

َ
ضۡعَافًا ك

َ
هُۥٓ أ
َ
عِفَهُۥ ل ُ ٱ ا فَيُضَٰ يَقبِۡضُ   للَّّٰ

يۡهِ تُرۡجَعُونَ  
َ
 وَيَبۡصُ طُ وَإِل

Terjemahnya: 

Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang 

baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan memper-

lipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. 

Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-

lah kamu dikembalikan.96 

 

Ayat di atas menerangkan bahwa apabila seseorang mau memberikan 

piutang kepada saudaranya yang kurang mampu maka sama maknanya dengan 

mempiutangi Allah, artinya harta yang direlakan sebagian untuk dinafkahkan 

di jalan Allah, akan dibalas oleh dengan berlipat ganda melalui rezeki yang 

lain. 

 
96Kementerian Agama Republik Indonesia. Alquran dan Terjemahnya. Yayasan Penye-

lenggara Penerjemah/Penafsir Alquran. Jakarta, 2017, h. 60. 
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Dibolehkan pinjam meminjam al-qardh dalam Islam sehingga ekonomi 

masyarakat dapat ditingkatkan, karena kekurangan harta ataupun kebutuhan 

hidup lainya dapat dipenuhi dengan cara menghutang terlebih dahulu, sampai 

ada kelapangan dan kelonggaran dari suatu kesulitan. Memberi piutang, zakat, 

infak dan sadaqah tidak akan merugikan seseorang, selain itu dapat membantu 

pemeritah dalam mengentaskan kemiskinan. 

Selain itu, bagi penerima hutang hendaknya memahami bahwa perkara 

hutang merupakan hal yang wajib yang harus diselesaikan oleh orang yang ber-

sangkutan karena akan menjadi beban di akhirat kelak. Apabila mengalami ke-

sulitan dalam membayarnya dianjurkan kepada yang memberi hutang untuk 

menyedeqahkan dan tidak menuntut pembayaran. 

e. Sarana Melatih Kesabaran Diri 

Kehidupan manusia mengalami pasang surut ada masa-masa percobaan 

yang telah diberikan Allah, seperti kelaparan, ketakutan dan kekurangan harta 

atau jiwa karena itu menuntut manusia untuk sabar, dan bertawakal kepada 

Allah dalam menghadapi cobaan. 

Cobaan itu mungkin dapat dikurangi dengan minta pertolongan atau 

minta bantuan berupa piutang, dari orang lain dan bagi pemberi piutang  

diharapkan sabar, jika sipenerima hutang belum mampu untuk mengembalikan 

hutangnya maka hendaklah menambah waktu jatuh tempo pembayarannya.97 

f. Salah Satu Sarana Beribadah kepada Allah swt. 

Memberikan piutang berarti seseorang telah memberikan kelapangan 

bagi saudaranya yang dalam kesusahan dan kelak di akhirat Allah akan mem-

 
97Doi, A. Rahman I.   Muamalah Syari’ah III   (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h. 70. 
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berikan kelapangan atas amal yang diperbuatnya di dunia. Bagi yang memberi 

piutang sebanyak dua kali, maka yang satu kalinya bernilai sadaqah di sisi 

Allah swt. 

g. Menjauhkan Diri dari Perbuatan Dosa 

Apabila seseorang dalam kesulitan dan tidak menemukan orang yang 

mau memberikan pinjaman, apabila masalah perut maka tidak heran jika terjadi 

hal-hal yang merugikan seperti mencuri, merampok, menodong bahkan mem-

bunuh jika itu salah satu cara untuk mengganjal perut. Dan hal itu tidak perlu 

terjadi apabila ada sebagian dari mereka yang mau memberikan pinjaman 

untuk memenuhi kebutuhan hidupnya mereka bisa berfikir kalau ada jalan baik 

mengapa harus menempuh jalan yang buruk dan beresiko tinggi. 

h. Sarana Meningkatkan Taraf Pendidikan 

Dengan adanya hutang piutang secara tidak langsung seseorang telah 

membantu meningkatkan taraf pendidikan, dimana uang yang dipinjamkan 

tersebut sering digunakan untuk biaya pendidikan anak-anaknya. Jadi se-

seorang yang hidup dengan ekonomi yang lemah juga bisa melanjutkan 

sekolah anak-anaknya keperguruan tinggi melalaui pinjam meminjam al-

qardh.98 

Berdasarkan hikmah hutang piutang sebagaimana telah dijelaskan, 

maka beberapa prinsip-prinsip hutang piutang yang harus diperhatikan, yaitu: 

a) harus disadari bahwa hutang itu merupakan alternatif terakhir ketika segala 

usaha untuk mendapatkan dana secara halal dan tunai mengalami kebuntuan. 

Ada unsur keterpaksaan di dalamnya dan bukan unsur kebiasaan. Ini merupa-

 
98 Doi, A. Rahman I.(1996), h. 71. 
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kan dua hal yang berbeda. Keterpaksaan mencerminkan semangat membangun 

kemandirian dan berusaha mengoptimalkan potensi yang ada semaksimal 

mungkin. Namun karena keterbatasan yang tidak sanggup diatasi, akhirnya 

terpaksa memilih jalan Hutang; b) Jika terpaksa berhutang, jangan berhutang 

di luar kemampuan. Inilah yang dalam istilah syariah disebut dengan ghala-

batid dayn atau terbelit hutang. Ghalabatid dayn ini akan menimbulkan efek 

yang besar, yaitu gharir rijal atau mudah dikendalikan pihak lain. Karena itu, 

Rasulullah saw, selalu memanjatkan doa agar beliau senantiasa dilindungi dari 

penyakit ghalabatid dayn yang menyebabkan harga diri atau izzah menjadi 

hilang;99 dan c) Jika hutang telah dilakukan, harus ada niat untuk membayar-

nya. Harus memiliki komitmen untuk mengembalikan hutang.100  

Memperlambat membayar hutang bagi yang mampu merupakan sebuah 

kezaliman, sehingga diperbolehkan untuk mempermalukannya. Dalam konteks 

mikro, akan sangat mudah menerapkan prinsip ini. Misalnya, pengusaha yang 

tidak mau membayar hutang boleh saja dipermalukan dengan cara menyita 

asetnya, dilarang berpergian ke luar negeri atau menghukum dengan hukuman 

berat. 

6. Harta yang Boleh Dihutangkan 

Memberi hutang hukumnya sunnah, bahkan dapat menjadi wajib, misalnya 

menghutangi orang yang terlantar atau yang sangat membutuhkannya. Memang 

tidak syak lagi bahwa hal ini adalah suatu pekerjaan yang amat besar faedahnya 

terhadap masyarakat, karena tiap-tiap orang dalam masyarakat biasanya memerlu-

 
99Huda, Nurul at.al. Dalam Keuangan Publik Islami; Pendekatan Teoritis dan Sejarah 

(Jakarta: Kencana, 2012), h. 260-261). 
100Iska, Sukri. Sistem Perbankan Sayriah di Indonesia dama Persperspektik Fikih Ekonomi 

(Yogyakarta: Fajar Media Press, 2012), h. 179. 
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kan pertolongan orang lain.101 Adapun hukum berkaitan dengan hutang piutang 

adalah:102 1) akad hutang-piutang menetapkan peralihan pemilikan, 2) penyelesai-

an hutang-piutang dilaksanakan di tempat akad berlangsung, 3) pihak muqtarῑdh 

wajib melunasi hutang dengan barang yang sejenis jika obyek hutang adalah barang 

al-mislῑyyat atau dengan barang yang sepadan (senilai) jika obyek hutang adalah 

barang al-qimῑyyat, 4) jika dalam akad ditentukan waktu atau tempo pe-lunasan 

hutang, maka pihak muqtarῑdh tidak berhak menuntut pelunasan sebelum jatuh 

tempo, dan 5) ketika waktu pelunasan hutang tiba, sedang pihak muqtarῑdh belum 

mampu melunasi hutang, Islam sangat menganjurkan agar pihak muqrῑdh berkenan 

memberi kesempatan dengan memperpanjang waktu pelunasan. 

Bagi seseorang yang memiliki kesulitan dalam membayar hutangnya, maka 

hendaknya memberikan kemudahan dan jangan malah menambah beban bagi yang 

berhutang, hal ini sesuai dengan hadis Nabi: 

“Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya at Tamimi dan Abu 
Bakr bin Abu Syaibah dan Muhammad bin al Ala al-Hamdani dan lafadh 
ini milik Yahya dia berkata; telah mengabarkan kepada kami, dan berkata 
yang lainnya, telah menceritakan kepada kami Abu Mu'awiyah dari al 
A'masy dari Abu Shalih dari Abu Hurairah dia berkata;  Rasulullah saw, 
telah bersabda: Barang siapa membebaskan seorang mukmin dari suatu 
kesulitan dunia, maka Allah akan membebaskannya dari suatu kesulitan 
pada hari kiamat. Barang siapa memberi kemudahan kepada orang yang 
berada dalam kesulitan, maka Allah akan memberikan kemudahan di dunia 
dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan 
menutup aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan selalu menolong hamba-
Nya selama hamba tersebut menolong saudaranya sesama muslim. Barang 
siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan 
jalan ke surga baginya. Tidak sekelompok orang berkumpul di suatu masjid 
(rumah Allah) untuk membaca Alquran, melainkan mereka akan diliputi ke-
tenangan, rahmat, dan dikelilingi para malaikat, serta Allah akan menyebut-
nyebut mereka pada malaikat-malaikat yang berada di sisi-Nya. Barang 
siapa yang ketinggalan amalnya, maka nasabnya tidak juga meninggikan-
nya. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdullah bin Numair 

 
101Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam,...h. 307. 
102Ghufron A. Mas‟adi, Fiqh Muamalah Kontekstual, Fiqh Muamalah Kontekstual, Cet. I, 

Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002, h.173 
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telah menceritakan kepada bapakku demikian juga diriwayatkan dari jalur 
lainnya, dan telah menceritakannya kepada kami Nashr bin Ali al-Jahdhami 
telah menceritakan kepada kami Abu Usamah mereka berkata; telah men-
ceritakan kepada kami al-A’masy telah menceritakan kepada kami Ibnu 
Numair dari Abu Shalih. Sebagaimana di dalam hadits Abu Usamah Telah 
menceritakan kepada kami Abu Shalih dari Abu Hurairah dia berkata; 
Rasulullah, berkata dengan lantang, sebagaimana hadits Abu Mu'awiyah, 
hanya saja di dalam Hadits Abu Usamah tidak disebutkan; memberi ke-
mudahan kepada orang yang kesusahan” (HR.Tirmizi).103 

 

Boleh menghutangkan barang-barang yang bisa ditakar atau ditimbang atau 

barang-barang yang diperdagangkan. Boleh juga memperdagangkan roti dan 

khamir (roti yang adonannya beragi).104 Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa 

qarḍh dipandang sah pada harta mitsil, yaitu sesuatu yang tidak terjadi perbedaan 

yang menyebabkan terjadinya perbedaan nilai. Di antara yang dibolehkan adalah 

benda-benda yang ditimbang, ditakar atau dihitung. selain qarḍh dari perkara diatas 

yang dipandang sah, seperti hewan, benda-benda yang menetap ditanah.105 

Lebih lanjut Sabiq menjelaskan bahwa diperbolehkan menghutangkan 

pakaian dan binatang. hal ini sesuai dengan dengan riwayat rasulullah saw pernah 

berhutang seekor unta muda kepada seorang laki-laki. Boleh juga menghutangkan 

barang-barang yang bisa ditakarkan atau ditimbang atau barang-barang yang 

diperdagangkan.106 

C. Transaksi Gadai Tradisional (Massanra) dalam Pespektif Ekonomi Syariah 

1. Pengertian Gadai (Ar-Rah}n) 

Gadai menurut bahasa berarti ar-rah}n yang artinya menggadaikan, me-

nangguhkan, atau jaminan (barang) atau disebut juga al-stubut dan al-habs yaitu 

 
103Al-hafizh,  Imam Muhammad bin Isa bin Tsaurah at-Tirmizi. Sunan at-Tirmizi (Riyadh 

: Ma’tabah al-Ma‟arif, tt.), h. 336. 
104 Sabiq, Sayyid (2009), h.118.  
105Rachmat Syafei,  Fiqih Muamalah, Bandung; CV Pustaka Setia, 2013, hal.154.   
106Sabiq, Sayyid (2009), h. 237. 
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penetapan dan penahanan. Secara etimologi, jaminan (ar-rah}n) berarti tetap dan 

lama, yakni tetap berarti pengekangan dan keharusan. Menurut istilah ialah pe-

nahanan terhadap suatu barang sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran 

barang tersebut.107 

Ar-Rahn merupakan masdar dari rahana-yarhanu-Rahnan yang secara 

bahasa artinya ats-tsubut wa ad-dawam (tetap dan langgeng), al-habs juga berarti 

penahanan, dalam fikih muamalah dikenal dengan kata pinjaman dengan jaminan 

yang disebut Ar-Rahn, yaitu menyimpan suatu barang sebagai tanggungan utang. 

Ar-Rahn atau gadai menurut bahasa berarti Al-tsubut dan Al-habs, yaitu penetapan 

dan penahanan. Ada pula yang menjelaskan bahwa Rahn adalah terkurung atau 

terjerat. Rahn juga diartikan pula secara bahasa, yaitu tetap, kekal dan jaminan. Jadi, 

menurut istilah syara’ yang dimaksud dengan Rahn adalah suatu benda bernilai 

menurut pandangan syara’ sebagai tanggungan hutang, dengan adanya benda yang 

menjadi tanggungan, seluruh atau sebagian hutang dapat diterima.108  

Pemahaman lain, gadai atau al-Rahn berarti al-Subūt dan al-Habṡ yaitu 

penetapan dan penahanan atau dengan kata lain terkurung atau terjerat. Sedangkan 

menurut istilah syara’ adalah menaruh barang untuk dijadikan uang, untuk penguat 

perjanjian hutan, dan barang tersebut akan menutup hutang ketika ter-halang me-

lunasinya atau tidak mampu melunasinya.109  

Gadai merupakan perjanjian penyerahan barang untuk menjadi agunan dari 

fasilitas pembiayaan yang diberikan. Dalam terminologinya gadai mem-punyai 

banyak pengertian dan pemaknaan. Dalam kitab undang-undang hukum perdata, 

 
107Chairuman Pasaribu. Hukum Perjanjian dalam Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), h. 

139. 
108Hendi Suhendi, loc. Cit, h. 106 
109Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h. 105.  
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gadai diartikan sebagai suatu hak yang di peroleh kreditor (si berpiutang) atas suatu 

barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh debitur (si berhutang), atau oleh 

seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan pada kreditor itu untuk 

mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada kreditur-

kreditur lainnya, dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan 

biaya yang telah di keluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadai-

kan dan biaya-biaya yang harus didahulukan 

Gadai dalam bahasa arab diistilahkan dengan Rahn dan dapat juga dinamai 

dengan al-hasbu, secara etimologi Rahn berarti tetap dan lestari berarti penahanan, 

menurut bahasa Rahn juga berarti pemenjaraan, misalnya perkataan mereka (orang 

arab) Rahanasy syai artinya apabila sesuatu itu terus menerus dan menetap, dan 

memiliki pengertian tetap dan kontinyu, ada berpendapat kata Rahn bermakna ter-

tahan, dengan dasar firman Allah swt., QS Al-Muddatstsir/74:38. 

سَبَتْ رَهِيْنَةٌ  
َ
ُۢ بِمَا ك  نَفْس 

ُّ
ل
ُ
 ك

Terjemahnya:  Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya.110 

Pengertian “tetap” dan “kekal” dimaksud, merupakan makna yang tercakup 

dalam kata al-h}absu, yang berarti menahan. Kata ini merupakan yang bersifat 

materiil. Karena itu, secara bahasa kata ar-rah}n berarti “menjadikan sesuatu barang 

yang bersifat materi sebagai pengikat utang”.111 

Kata rahinan pada ayat tersebut bermakna tertahan pengertian kedua ini 

hampir sama dengan yang pertama karena yang tertahan itu tetap ditempatnya. 

Menurut Ibnu Faris menyatakan huruf ra’ dan ha’ serta nun adalah asal kata yang 

 
110Departemen Agama, RI, Alquran dan Terjemahnya, QS Al-Muddatstsir/74:38. h. 252. 
111 Zainuddin Ali, Hukum Gadai Syariah, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, h.1 
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menunjukkan tetapnya sesuatu yang diambil dengan hak atau tidak, dan dari kata 

ini terbentuk kata Ar-Rahn yaitu sesuatu yang digadaikan. Sedangkan menurut 

Zainuddin dan Jamhari, gadai adalah menyerahkan benda berharga dari seseorang 

kepada orang lain sebagai penguat atau tanggungan dalam utang piutang. Borg 

adalah benda yang dijadikan jaminan dapat diambil kembali setalah hutangnya 

terbayar, jika waktu pembayaran telah ditentukan telah tiba dan hutangnya belum 

dapat dibayar maka borg ini digunakan sebagai ganti yaitu dengan cara dijual dan 

hasilnya digunakan sebagai bayaran dan jika ada kelebihan di-kembalikan kepada 

orang yang berhutang.112 

Menurut istilah Syara’, Ar-Rahn terdapat beberapa pengertian, diantaranya: 

1) Gadai adalah akad perjanjian pinjam meminjam dengan menyerahkan barang 

sebagai jaminan utang; 2) Gadai adalah suatu barang yang dijadikan peneguhan 

atau penguat kepercayaan utang piutang; 3) Akad yang objeknya menahan harga 

terhadap sesuatu hak yang mungkin diperoleh bayaran dengan sempurna darinya; 

4) Sedangkan dalam Fiqih Sunnah menurut bahasa ar-Rahn adalah tetap dan lestari, 

seperti juga dinamai Al-Habsu adalah penahanan, seperti dikatakan Ni’matun 

Rahinah yang artinya karunia yang tetap dan lestari; 5) Sedangkan menurut Syara’ 

apabila seseorang ingin berhutang kepada orang lain, ia menjadikan barang milik-

nya baik berupa barang tak bergerak atau berupa ternak berada dibawah kekuasaan-

nya (pemberi pinjaman) sampai ia melunasi hutangnya. Ar-Rahn dalam hukum 

Islam dilakukan dalam sukarela atas dasar tolong menolong dan tidak untuk men-

cari keuntungan, sedangkan dalam hukum perdata disamping berprinsip tolong 

 
112A. Zainuddin dan Muhammad Jamhari, Al-Islam 2, Muamalah dan Akhlak (Bandung: 

Pustaka Setia, 1999) cet.1, h.21. 
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menolong juga menarik keuntungan melalui sistem bunga atau sewa modal yang 

ditetapkan dimuka. Sedangkan dalam hukum Islam tidak dikenal bunga uang 

dengan demikian dalam transaksi Rahn (gadai syariah) pemberi gadai tidak di-

kenakan tambahan pembayaran atas pinjaman yang diterimanya. Namun demikian, 

masih dimungkinkan bagi penerima gadai untuk memperoleh imbalan berupa sewa 

tempat penyimpanan marhun (barang jaminan/agunan);113 6) Pengertian Rahn 

secara bahasa seperti diungkapakan diatas adalah tetap, kekal dan jaminan, 

sedangkan dalam pengertian istilah adalah menyandera sejumlah harta yang 

diserahkan sebagai jaminan secara hak, dan dapat di-ambil kembali sejumlah harta 

tersebut sesudah ditebus. Namun, pengertian gadai yang terungkap dalam pasal 

1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah suatu hak yang diperoleh 

seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak, yaitu barang 

bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh orang yang 

mempunyai utang atau orang lain atas nama orang yang mempunyai utang. Karena 

itu, makna gadai (Rahn) dalam bahasa hokum perundang-undangan disebut sebagai 

barang jaminan, agunan dan rungguhan; dan 7) Sedangkan pengertian gadai (Rahn) 

dalam hukum Islam adalah menjadikan suatu barang yang mempunyai nilai harta 

dalam pandangan syara’ sebagai jaminan, yang memungkinkan untuk mengambil 

seluruh atau sebagian utang dari barang tersebut.114 

Rahn (gadai syariah) adalah menahan salah satu harta milik seseorang atau 

Rahin sebagai barang jaminan atau marhun atas utang/pinjaman atau marhun-bih 

yang diterimanya. Marhun tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, 

 
113Hendi Suhandi, op. cit. h.105. 
114Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan ilustrasi, 

(Ekonosia, 2004), h.156. 
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pihak yang menahan atau penerima gadai atau murtahin memperoleh jaminan untuk 

dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian hutangnya.  

Lebih lanjut Ali mengungkapkan pengertian gadai syariah yang diberikan 

oleh para ahli hukum Islam sebagai berikut: 1) Ulama Syafi’iah mendefenisikan 

sebagai berikut: Rahn adalah menjadikan suatu barang yang biasa dijual sebagai 

jaminan utang dipenuhi dari harganya, bila yang berhutang tidak sanggup untuk 

membayarnya; 2) Ulama Hanabillah mengungkapkan sebagai berikut: Rahn adalah 

suatu benda yang dijadikan kepercayaan suatu utang, untuk dipenuhi dari harga-

nya, bila yang berharga tidak sanggup membayar utangnya; 3) Ulama Malikiyyah 

mandefenisikan Rahn adalah sesuatu yang bernilai harta (Mutmawwal) yang di-

ambil dari pemiliknya untuk di-jadikan pengikat atas utang yang tetap (mengikat); 

4) Menurut Ahmad azhar Basyir, Rahn adalah perjanjian menahan sesuatu barang 

sebagai tanggungan hutang atau menjadikan suatu benda bernilai menurut pandang-

an syara’ sebagai tanggungan marhun-bih, sehingga dengan adanya tanggungan 

utang seluruh atau sebagian dapat diterima; dan 5) Muhammad Syafi’i Antonio, 

Gadai (Rahn) adalah menahan salah satu harta milik nasabah (Rahin) sebagai 

barang jaminan (marhun) atas utang/ pinjaman (marhun-bih) yang di-terimanya. 

Marhun tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan 

atau penerima gadai (murtahin) memperoleh jaminan untukdapat meng-ambil 

kembali seluruh atau sebagian hutangnya.115 

Menurut Sayid Sabiq dalam bukunya Fiqh al-sunnah, ar-rah}n (jaminan) 

adalah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara’ 

 
115Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah dari Teori Ke Praktek, (Jakarta: Gema Insani 

Press, 2001) h. 128. 
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sebagai jaminan hutang, sehingga orang yang bersangkutan boleh mengambil 

sebagian manfaat barangnya.116 Adapun pengertian ar-rah}n menurut Imam Ibnu 

Qudhamah dalam kitab al-Mughny adalah sesuatu benda yang dijadikan ke-

percayaan dari suatu hutang untuk dipenuhi dari hargannya, apabila yang ber-

hutang tidak sanggup membayarnya dari yang berpiutang. 

Ahmad Azhar Basyir mengemukakan bahwa Ar-Rah}n adalah perjanjian 

menahan sesuatu barang sebagai tanggungan utang atau menjadikan sesuatu benda 

bernilai menurut pandang syara' sebagai tanggungan marh}un bih, sehingga dengan 

adanya tanggungan utang seluruh atau sebagian utang dapat diterima. Selanjutnya 

Muhammad Syafi'i Antonio menjelaskan bahwa gadai syariah (rah}n) adalah 

menahan salah satu harta milik nasabah (rah}in) sebagai barang jaminan (marh}um) 

atas utang/pinjaman (marh}un bih) yang diterimanya. Marh}un tersebut memiliki 

nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan atau penerima gadai 

(murtah}in) memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau 

sebagian piutangnya.117 

Fiqih Islam mengenal perjanjian gadai yang disebut rahn yaitu perjanjian 

menahan suatu barang sebagai tanggungan utang. Adapun ta’rif (definisi) menurut 

istilah syar’ ialah; menjadikan sesuatu benda yang mempunyai nilai harta dalam 

pandangan syara’ untuk kepercayaan suatu utang, sehingga memungkinkan meng-

ambil seluruh atau sebagian utang dari benda itu. Ta’rif yang lain terdapat dalam 

kitab al-Mugny yang di karang oleh ibnu Quddamah yang artinya sebagai berikut: 

 
116Sayid Sabiq. Fiqh al-Sunnah, juz III (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), 189.  
117Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik, Jakarta, Gema Insani 

Press, 2001, h. 128. 
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suatu benda yang dijadikan kepercayaan suatu utang untk di penuhi dari harganya, 

nila yang berhutang tidak sanggup membayarnya dari orang yang berpiutang. 

Sedangkan Al-Imam Abu zakaria al-Anshori menetapkan ta’rif ar-Rahn di dalam 

kitab Fatkhul Wahab artinya sebagai berikut: menjadikan benda yang bersifat harta 

(harta benda) sebagai kepercayaan dari (harga) benda itu bila utang tidak di bayar. 

Ketiga ta’rif diatas terdapat kesamaan pendapat yaitu: 1) Gadai menggadai 

itu adalah salah satu kategori dari utang piutang; 2) Untuk suatu kepercayaan dari 

orang yang berpiutang, maka orang yang berhutang menggadaikan barangnya (ain 

maliyah) sebagai jaminan terhadap utangnya itu, yang disebut dalam ta’rif dengan 

kata watsiqatin (kepercayaan); 3) Barang jaminan itu dapat dijual untuk membayar 

utang orang yang berhutang, naik sebagian maupun seluruhnya. Dan bila terdapat 

kelebihan dari penjualan benda itu., sedangkan orang yang menerima jaminan 

(yang berpiutang) ia mengambil sebagiannya yaitu sebesar uang yang dipinjam-

kannya; 4) Barang jaminan tetap milik orang yang menggadaikan (orang yang ber-

piutang), tetapi di kuasai oleh penggadai (orang yang berpiutang); 5) Gadai menurut 

syari’at Islam berarti penahanan atau pengekangan, sehingga dengan akad gadai 

menggadai kedua belah pihak mempunyai tanggung jawab bersama, yang punya 

utang bertanggungjawab melunasi utangnya dan orang yang berpiutang ber-

tanggungjawab menjamin keutuhan barang jaminanya. Dan bila utang telah dibayar 

maka penahanan atau pengekangan oleh sebab akad itu menjadi lepas, sehingga 

pertanggungan jawab orang yang menggadai dan yang menerima gadai hilang 

untuk menjalankan kewajiban dan bebas dari tanggung jawab masing-masing; dan  

6) Di dalam ketiga ta’rif tersebut ada kata yajalu dan ja’ala yang berarti menjadikan 

dan dijadikan, yang mempunyai makna bahwa pelaksana adalah orang yang me-
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miliki harta benda itu., karena harta benda yang bukan miliknya tidak dapat di 

gadaikan. 

Jika memperhatikan pengertian Rahn di atas, maka tampak bahwa fungsi 

dari akad perjanjian antara pihak peminjam dan pihak yang meminjam uang adalah 

untuk memberikan ketenangan bagi pemilik uang atau jaminan keamanan uang 

yang dipinjamkan. Karena itu, Rahn pada prinsipnya merupakan suatu kegiatan 

hutang piutang yang murni berfungsi sosial, sehingga dalam buku Fiqih Muamalah 

akad merupakan akad Tabarru’ atau akad derma yang tidak mewajibkan imbalan. 

Berdasarkan pengertian gadai tersebut, dapat diketahui bahwa gadai (ar-

rah}n) adalah menahan barat jaminan yang bersifat materi milik si peminjam (rah}in) 

sebagai jaminan atau pinjaman yang diterimanya, dan barang yang diterima tersebut 

bernilai ekonomi sehingga pihak yang menahan (murtah}in) memperoleh jaminan 

untu mengambil kembali seluruh atau sebagian utangnya dari barang gadai di-

maksud bila pihak yang menggadaikan tidak dapat membayar utang pada waktu 

yang telah ditentukan. Karena itu, tampak bahwa gadai syariah merupakan perjanji-

an antara seseorang untuk menyerahkan haria benda berupa emas/perhiasan/ 

kendaraan dan/atau harta benda lainnya sebagai jaminan dan/atau agunan kepada 

seseorang dan/atau lembaga pegadaian syariah berdasarkan hukum gadai syariah; 

sedangkan pihak lembaga pegadaian syariah menyerahkan.  

2. Dasar Hukum Gadai (Ar-Rah}n) 

a. Alquran 

Pemahaman Rahn dalam hukum syariat, dijelaskan para ulama dengan 

ungkapan menjadikan harta benda sebagai jaminan hutang untuk dilunasi 

dengan jaminan tersebut ketika tidak mampu mengembalikannya, atau harta 
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benda yang dijadikan jaminan hutang untuk dilunasi dari nilai barang jaminan 

tersebut apabila tidak mampu melunasinya dari orang yang berhutang. Mem-

berikan harta sebagai jaminan hutang agar digunakan sebagai pelunasan 

dengan harta atau nilai harta tersebut bila pihak berhutang tidak mampu 

melunasinya. Landasan hukum pinjam meminjam dengan jaminan barang 

terdapat dalam QS Al-Baqarah/2:283. 

مْ 
ُ
بَعْضُك مِنَ 

َ
ا قْبُوْضَةٌۗ فَاِنْ  مَّ فَرِهٰنٌ  اتبًِا 

َ
دُوْا ك جِ

َ
ت مْ 

َ
ل وَّ سَفَر   ى 

ٰ
عَل نْتُمْ 

ُ
وَاِنْ ك  ۞

وَمَنْ  هَادَةَۗ  الشَّ تُمُوا 
ْ
تَك ا 

َ
وَل رَبَّهٗۗ    َ اللّٰه يَتَّقِ 

ْ
وَل مَانَتَهٗ 

َ
ا اؤْتُمِنَ  ذِى 

َّ
ال يُؤَد ِ 

ْ
فَل بَعْضًا 

ثِمٌ 
ٰ
تُمْهَا فَاِنَّهٗٓ ا

ْ
وْنَ عَلِيْمٌࣖ يَّك

ُ
ُ بِمَا تَعْمَل بُهٗۗ  وَاللّٰه

ْ
 قَل

Terjemahnya: 

Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan 

seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. 

Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah 

yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah 

dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyem-

bunyikan kesaksian karena barangsiapa menyembunyikannya sungguh, 

hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu 

kerjakan.118 

 

Ayat di atas menjelaskan bahwa membolehkan gadai pada waktu 

bepergian (musafir) dan berada di tempat domisilinya, hal ini pernah dilakukan 

Rasulullah saw, saat melakukan gadai dengan orang Yahudi di kota Madinah. 

Syaikh Muhammad Ali As-Sayis dalam Zainuddin Ali, berpendapat bahwa 

ayat Alquran di atas adalah petunjuk untuk menerapkan prinsip kehati-hatian 

bila seseorang hendak melakukan transaksi utang-piutang yang memakai 

jangka waktu dengan orang lain, dengan cara menjaminkan sebuah barang 

 
118Kementerian Agama RI, Alquran dan Terjemahnya, QS Al-Baqarah/2:283. 
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kepada yang berpiutang (ar-rah}n).119 Selain itu, Syaikh Muhammad ‘Ali As-

Sayis dalam Zainuddin Ali mengungkapkan bahwa rah}n dapat dilakukan ketika 

dua pihak bertransaksi sedang melakukan perjalanan (musafir), dan transaksi 

yang demikian ini harus dicatat dalam sebuah berita acara (ada orang yarg 

menuliskannya) dan ada orang yang menjadi saksi terhadapnya.  

Bahkan ‘Ali As-Sayis menganggap bahwa dengan rah}n, prinsip kehati-

hatian sebenarnya lebih terjamin ketimbang bukti tertulis ditambah dengan per-

saksian seseorang.120 Namun demikian, penerima gadai (murtah}in) juga di-

bolehkan tidak menerima barang jaminan (marh}un) dari pemberi gadai (rah}in), 

dengan alasan bahwa ia meyakini pemberi gadai (rah}in) tidak akan menghindar 

dari kewajibannya. Sebab, substansi dalam peristiwa rah}n adalah untuk meng-

hindari kemudaratan yang diakibatkan oleh berkhianatnya salah satu pihak atau 

kedua belah pihak ketika keduanya melakukan transaksi hutang piutang.121 

Fungsi barang gadai (marh}un) pada ayat di atas adalah untuk menjaga 

kepercayaan masing-masing pihak, sehingga penerima gadai (murtah}in) 

meyakini bahwa pemberi gadai (rah}in) beriktikad baik untuk mengembalikan 

pinjamannya (marh}un bih) dengan cara menggadaikan barang atau benda yang 

dimilikinya (marh}un), serta tidak melalaikan jangka waktu pengembalian 

hutangnya itu.122 Sekalipun ayat tersebut, secara literal mengindikasikan 

bahwa ar-rah}n dilakukan oleh seseorang ketika dalam keadaan musafir. Hal ini, 

bukan berarti dilarang bila dilakukan oleh orang yang menetap dan/atau ber-

 
119Ali, Zainuddin, Hukum Gadai Syariah (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 5 
120Ali, Zainuddin, Hukum Gadai Syariah, 2008, h. 6 
121Ali, Zainuddin, h. 7 
122 Ali, Zainuddin, Hukum Gadai Syariah, 2008, h. 8 



79 

 

mukim. Sebab, keadaan musafir ataupun menetap bukanlah merupakan suatu 

persyaratan keabsahan transaksi ar-rah}n. Apalagi, terdapat sebuah hadis yang 

mengisahkan bahwa Rasulullah saw, menggadaikan baju besinya kepada 

seorang yahudi, untuk mendapatkan makanan bagi keluarganya, pada saat 

beliau tidak melakukan perjalanan. 

b. Hadis Nabi Muhammad saw. 

Selanjutnyahadis Nabi Muhammad saw, sebagai dasar hukum yang 

dijadikan rujukan dalam membuat rumusan gadai adalah yang diungkapkan: 

1) Hadis A'isyah ra, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, sebagai berikut: 

بُخَارِي  
ْ
ثنََا    : 2509صَحِيْحُ ال وَاحِدِ حَدَّ

ْ
ثَنَا عَبْدُ ال سَد  حَدَّ

َ
ى بْنُ أ

َّ
ثَنَا مُعَل حَدَّ

سْوَدُ 
َ
أ
ْ
ثَنِي ال  حَدَّ

َ
مِ فَقَال

َ
ل هْنَ فِي السَّ رْنَا عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ الرَّ

َ
 ذكَ

َ
عْمَشُ قَال

َ
أ
ْ
ال

ُ عَنْهَا ُ   عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّّٰ ى اللَّّٰ
َّ
بِيَّ صَل نَّ النَّ

َ
مَ اشْتَرَى طَعَامًا  أ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
عَل

جَل  وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيد  
َ
ى أ
َ
  إِل

 123مِنْ يَهُودِي 

Artinya : 

Shahih Bukhari 2509: Telah menceritakan kepada kami Mu'alla bin 

Asad telah menceritakan kepada kami 'Abdul Wahid telah men-

ceritakan kepada kami Al-A'masy berkata; Kami membicarakan 

tentang gadai dalam jual beli kredit (Salam) di hadapan Ibrahim 

maka dia berkata, telah menceritakan kepada saya Al-Aswad dari 

Aisyah ra, bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah mem-

beli makanan dari orang Yahudi yang akan dibayar Beliau pada 

waktu tertentu di kemudian hari dan Beliau men-jaminkannya 

(gadai) dengan baju besi. 

 

2) Hadis dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, 

sebagai berikut: 

 
123Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin al-Mughirah bin al-Bardizbat al-Bukhari 

(selanjutnya disebut al-Bukhari), Sah}i>h} Bukha>ri, (Beirut: Dar Ehia Al-Tourath Al-Arabi, Kitab Al-

Rahn, Bab Rahn Dirahu), h. 441. 
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رِيَّاءُ  
َ
خْبَرَنَا زكَ

َ
ِ أ خْبَرَنَا عَبْدُ اللَّّٰ

َ
دُ بْنُ مُقَاتِل  أ ثنََا مُحَمَّ

بُخَارِي: حَدَّ
ْ
صَحِيْحُ ال

 
َ
ُ عَنْهُ قَال بِي هُرَيرَْةَ رَضِيَ اللَّّٰ

َ
ِ عَنْ أ

عْبِي  ُ   عَنْ الشَّ ى اللَّّٰ
َّ
ِ صَل  اللَّّٰ

ُ
 رَسُول

َ
قَال

ِ يشُْرَبُ بِنَفَقَتِهِ  
ر  بَنُ الدَّ

َ
انَ مَرْهُونًا وَل

َ
بُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا ك

َ
هْنُ يُركْ مَ الرَّ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
عَل

فَقَةُ  بُ وَيشَْرَبُ النَّ
َ
ذِي يَركْ

َّ
ى ال

َ
انَ مَرْهُونًا وَعَل

َ
 124إِذَا ك

Artinya : 

Shahih Bukhari, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin 

Muqatil telah mengabarkan kepada kami Abdullah telah menga-

barkan kepada kami Zakariya dari Asy-Syabiy dari Abu Hurairah 

ra, berkata; Rasulullah saw, bersabda: "(Hewan) boleh dikendarai 

jika digadaikan dengan pembayaran tertentu, susu hewan juga 

boleh diminum bila digadaikan dengan pembayaran tertentu, dan 

terhadap orangyang mengendarai dan me-minum susunya wajib 

membayar. 

 

3) Hadis riwayat Abu Hurairah ra., bahwa barang gadai tidak boleh di-

sembunyikan dari pemilik yang menggadaikan, baginya risiko dan hasil-

nya. (HR. Asy-Syafi'i dan Ad-Daruquthni). 

Menurut kesepakatan ahli fiqih peristiwa Rasulullah saw, me-rahn-

kan baju besinya itu adalah kasus ar-rahn yang pertama dalam Islam dan 

di lakukan sendiri oleh Rasulullah. Kisah yang sama juga diriwayatkan 

Ahmad ibn Hambal, Al-bukhari, dan ibnu Majah dari Anas ibn Malik. 

Riwayat Abu Hurairah dikatakan bahwa Rasul saw, bersabda: 

“Pemilik harta yang digunakan jangan dilarang memanfaatkan 

hartanya karena segala hasil barang itu menjadi milik (pemilik-

nya) dan segala kerugian menjadi tanggungjawab pemiliknya (HR. 

Imam Asy-syafi’i dan Ad-Daruqunthi).125 

 

 
124Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin al-Mughirah bin al-Bardizbat al-Bukhari 

(selanjutnya disebut al-Bukhari), Sah}i>h} Bukha>ri, (Beirut: Dar Ehia Al-Tourath Al-Arabi, Kitab Al-

Rahn, Bab Rahn Dirahu ), h. 442.  
125Chuzaimah T. Yanggo, Hafiz Anshory, “Problematika Hukum Islam Kontemporer”. 

Jakarta: 2004 h 79-82 
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Mayoritas ulama’ berpendapat bahwa syari’at tersebut diberlaku-kan 

bagi orang yang tidak bepergian dengan dalil perbuatan Rasulullah saw, ter-

hadap orang yahudi tersebut yang berada di madinah. Jika bepergian sebagai-

mana dikaitkan dalam ayat di atas, maka tergantung kebiasaan yang berlaku 

pada masyarakat tersebut. Selain itu, perintah untuk memberikan jaminan 

sebagaimana dinyatakan dalam ayat tersebut dilakukan ketika tidak ada 

penulis, padahal hukum hutang sendiri tidak wajib, begitu juga penggantinya, 

yaitu barang jaminan. 

Hadis di atas menunjukkan bahwa Islam tidak membeda-bedakan 

antara orang Muslim dan non-Muslim dalam bidang Muamalah, maka seorang 

Muslim tetap wajib membayar utangnya sekalipun kepada non-Muslim. 

Sedangkan menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 25/DSNMUI/ 

III/2002 bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan 

hutang dalam bentuk Rahn dengan ketentuan sebagai berikut: 1) Murtahin 

mempunyai hak untuk menahan marhun; 2) Marhun dan manfaatnya tetap 

menjadi milik rahin. Prinsipnya, marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh 

murtahin kecuali seizin rahin; 3) Pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada 

dasarnya menjadi kewajiban rahin, namun dapat dilakukan juga oleh murtahin, 

sedangkan biaya pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban rahin; 

dan 4) Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun tidak boleh 

ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. 

Selain itu, hadis-hadit tersebut juga menunjukkan: 1) Dibolehkannya 

gadai dan itu telah menjadi ijma ulama; 2) sahnya gadai tidak dalam bepergian, 

ini adalah pendapat jumhur, sedang pembatasan dengan safar dalam QS. al-
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Baqarah ayat 283 karena kelaziman saja, maka tidak boleh diambil 

mafhumnya, karena adanya hadis-hadis membolehkan gadai tidak dalam 

bepergian; 3) Bolehnya muamalah dengan orang kafir dalam hal-hal yang tidak 

haram; 4) Bolehnya menggadaikan senjata kepada ahludz dzimmah bukan kafir 

harbi, menurut kesepakatan ulama; dan 5) Bolehnya membeli dengan harga 

bertempo.126 

Penetapan dasar hukum gadai sebagaimana dijelaskan di atas, dipahami 

bahwa sesungguhnya tidak ada perbedaan pendapat diantara para fuqaha 

tentang barang yang digadaikan itu adalah milik si pemberi gadai, itu merupa-

kan amanah ditangan si pemberi gadai, demikian pula tidak ada perbedaan di 

antara mereka bahwa si pemberi gadai dilarang menjual gadai, menghibakan-

nya, mensedekahkannya, dan mengambilnya dari tangan si pemberi gadai 

sampai dia dibebaskan dari hak si pemberi gadai.127 Namun, terjadi perselisih-

an tentang hal ini didasari dari pemahaman mengenai hadiṣ apakah si pemberi 

gadai ingin mengambil keuntungan dari barang yang digadaikan.  

c. Ijma’ Ulama 

Para ulama fiqh sepakat mengatakan bahwa akad ar-rah}n (jaminan) itu 

dibolehkan, karena banyak kemaslahatan (faedah atau manfaat) yang ter-

kandung didalamnya dalam rangka hubungan antara sesama manusia, tetapi 

tidak diwajibkan sebab gadai hanya jaminan saja jika kedua belah pihak tidak 

saling percaya, mereka tidak mempertentangkan kebolehannya demikian pula 

landasan hukumnya, jumhur berpendapat disyari’atkan pada waktu bepergian 

 
126A. Qadir Hasan, Mua’mmal Hamidy, dkk, Terjemahan Nailul Autha, Jilid 4 (Surabaya: 

PT Bina Ilmu,1993), h.1788. 
127Ibn al-Munzir, al-Ijma (Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyah, 1405 H/1985 M), h. 58.   
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dan tidak bepergian. Hal ini berargumentasi pada perbuatan Rasulluah saw, 

terhadap orang Yahudi di Madinah. Adapun dalam perjalanan seperti dikait-

kan dalam ayat diatas itu melihat kebiasaannya, dimana pada umumnya ar-rah}n 

dilakukan pada waktu bepergian. 

Jumhur ulama menyepakati kebolehan status hukum gadai.128 Hal 

dimaksud, berdasarkan pada kisah Nabi Muhammad saw, yang menggadaikan 

baju besinya untuk mendapatkan makanan dari seorang Yahudi. Para ulama 

juga mengambil indikasi dari contoh Nabi Muhammad saw, tersebut ketika 

beliau beralih dari yang biasanya bertransaksi kepada para sahabat yang kaya 

kepada seorang, yahudi bahwa hal itu tidak lebih sebagai sikap Nabi saw, yang 

tidak mau memberatkan para sahabat yang biasanya enggan mengambil ganti 

ataupun harga yang diberikan oleh Nabi Muhammad saw, kepada mereka. 

1) Mazhab Ulama Hanafiyah 

Imam al-Kanawī menyebutkan dalam kitab al-Fulk al-Mashun, 

Ikhtilaf fukahah hanafiah tentang masah pemanfaatan murtahin bendanya 

yang digadaikan, selain itu mereka juga sepakat tentang bahwa tidak boleh 

penerima gadai memanfaatkan barang gadaian tanpa seizin pengadai untuk 

dimanfaatkan.129 

Ulama Hanafiah berpendapat bahwa murtahīn tidak boleh me-

manfaatkan marhun, baik itu dalam bentuk penggunaan, menaiki, me-

nempati, mengenakan atau membaca, kecuali izin rāhin. Karena murtahīn 

 
128Wah}bah Az-Zuh}aili, Fiqh}i Islam Wa adilllatuhu (Jakarta, Gemani Insani, terjemahan, 

Cet. I, 2011), h. 108 
129Muhammad Abdul al-Haiyyi al-Kanwī, al-Fulk al-Mashūn bimā Yata’alqu bi Intifāi’ al-

Murtahin bi al-Marhūn (Masr: Matba’ah al-Ma’āhīd 1921 H/1340 M), h. 6.   
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hanya memiliki hal menahan saja bukan memamfaatkan. Karena itu, apa-

bila murtahīn memamfaatkan marhun, lalu marhun itu rusak ketika di-

gunakan, maka ia mengganti nilai marhun secara keseluruhan, karena 

berarti ia telah menggashab. Apabila rāhin memberi izin kepada murtahīn 

untuk memamfaatkan marhun, maka mnerut sebagaian Ulama Hanafiyah 

murtahīn boleh memamfaatkannya secara mutlak, Namun, ada sebagian 

lagi yang melarangnya secara mutlak. Sebagaimana perkataan Al-Jaziri. 

Artinya: Sebagian ulama Hanafiah mengatakan bahwa, murtahīn tidak 

boleh memamfaatkan barang gadai meskipun mendapatkan izin rāhin.130 

Tidak ada perbedaan menurut ulama Hanafi antara pemamfaatan 

gadai marhun Yang mengakibatkan penurunan harga atau tidak, maka jika 

dia memberikan izin. Maka murtahin sah mengambil mamfaat dari 

marrhūn oleh rāhin.131 Menurut ulama Hanafi, menurut fungsi barang 

gadai,(marhun) sebagai jaminan dan kepercayaan bagi penerima gadai 

(murtahin). Jika barang gadai tidak digunakan penerima gadai (murtahin) 

berarti menghilangkan manfaat dari barang gadai tersebut pada hal barang 

tersebut memerlukan biaya untuk pemeliharaannya. Hal ini dapat men-

datangkan kemudaratan bagi kedua bela pihak, terutama bagai pemberi 

gadai rāhin.132 

Ulama Hanafiyah juga menyatakan bahwa pegadaian boleh me-

manfaatkan barang gadai atas izin pemiliknya, sebab pemilik barang itu 

 
130Abdurrohman al-Jaziri, Al-Fiqh Alā Mażāhib al-Arba’ah, Juz II; (Beirut: Dār Al-Kutub 

al-Ilmiyah, 2003), h. 300. 
131Sasli Rais. Penggadaian Syariah, Konsep dan Sistem Oprasionla (suatu Kajian 

Kontemporer) Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2005), h. 59.  
132Zainuddin Ali, Hukum Gadai Syariah (Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 44.  
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boleh mengizinkan kepada siapa saja yang dikehendaki termasuk peng-

gadai untuk mengambil manfaat barangnya. Dan itu bukan riba, karena 

memanfaatan barang gadai itu ditarik/diperoleh melalui izin, bukan di-

tarik oleh pinjaman.133 

Sementara pendapat Sayyid Sabiq, memanfaatkan barang gadai 

tidak diperbolehkan meskipun seizin orang yang menggadaikan. Tindak-

an orang yang memanfaatkan harta benda gadai itu tidak ubahnya qiradh, 

dan setiap bentuk qiradh yang mengambil manfaat adalah riba, kecuali 

barang yang digadaikan berupa hewan ternak yang bisa diambil susunya. 

Pemilik barang memberikan izin untuk memanfaatkan barang tersebut, 

maka penerima gadai boleh memanfaatkannya.134 

Peneliti mengambil kesimpulan bahwa Mazhab Hanafi mengata-

kan tidak boleh bagi pemberi gadai (rahin) untuk memanfaatkan barang 

gadai (marhun) dengan cara bagaimanapun kecuali atas izin penerima 

gadai (murtaḥin). Jadi ketika rahin memanfaatkan marhun tanpa seizin 

murtaḥin berarti ia telah melakukan perbuatan yang melawan hukum 

(ġaṣab). Karena itu, mazahab Imam Abu Hainifah terdiri dua kelompok 

mengenai pemanfaatan barang gadai marhun oleh murtaḥin, yaitu: Per-

tama, apabila rahin memberi izin kepada murtahin unutk pemanfaatkan 

marhun, maka menurut sebagian Ulama Hanafiah, murtahin boleh me-

manfaatkannya secara mutlak; dan Kedua, sebagian lagi berpendapat tidak 

ada jalan yang mengaharuskan murtahin menggunkan barang gadai walau-

 
133Masjfuk Zuhdi, Musail Fiqiyah (Cet. IV; Jakarta: CV. Haj, 1993), h 118.  
134Zainuddin Ali, Hukum Gadai Syariah, h. 44.   
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pun dengan izin rāḥin, karena itu adalah riba atau mengandung syubhat, 

sedangakn izin atau persetujuan tidak bisa menghalalkan riba. 

2) Mashab Maliki 

Ulama Mālikiah dalam hal pemanfaatan barang gadai berpen-dapat 

bahwa hasil dari barang gadaian dan segala sesuatu yang dihasilkan dari 

padanya adalah hak yang menggadaikan dan hasil gadaian itu adalah bagi 

yang menggadaikan selama penggadai tidak mensyaratkan. Dengan kata 

lain jika murtahin mensyaratkan bahwa hasil barang gadai itu untuknya, 

maka hal itu dapat dilakukan dengan syarat:135(a)  hutang terjadi karena 

jual beli dan bukan karena menguntungkan; (b) Pihak penerima gadai 

mensyartkan bahwa manfaat dari barang gadai adalah unuknya; dan (c) 

Jangka waktu mengambil manfaat yang telah disyaraktkan waktunya harus 

ditentukan, dan jika tidak ditentukan dan tidak diketahui batas waktunya, 

maka menjadi tidak ṣaḥ. 

Jika syarat-syarat tersebut di atas telah jelas, maka menurut ulama 

Malikiah sah bagi penerima gadai untuk mengambil manfaat dari barang 

yang digadaikan. Pendapat ulama Malikiah tersebut adalah bahwa yang 

berhak mengambil mamfaat dari marhum adalah pihak rāḥin, Namun 

murtahin pun dapat mengambil manfaat dari marhum dengan syarat yang 

telah disebutkan.136 

Zainuddin Ali mengungkapkan bahwa, Ulama Malikiah memberi 

perincian status hukum pemamfaatan marhun yang dilakukan murtahīn 

 
135Sayyid Ṣabiq, Fiqh Sunnah, Kairo: Dār al-Kitab al-Arabī 1955), h. 188.  
136Muhammad dan Sholihul Hadi. Pengadaian Syari’ah: Suatu Alternatif Konstruksi 

Sistem Penggadaian Nasional, Edisi I; (Jakarta: Salemba Diniyah), h. 69-70.  
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menjadi dua bagian yaitu:137 (a) dalam hutang yang bersifat Qard; dan (b) 

dalam hutang yang bersifat jual beli atau trasnsaksi mu’āwadah (per-

tukaran).  

Kedua pendapat ulama tersebut dapat diambil persamaan kedua-

nya yaitu bahwa manfaat barang jaminan gadai (rahn) ialah bagi orang 

yang memilikinya (menggadainya). Sedangkan perbedaan yang nampak 

ialah bolehnya pemanfaatan barang gadai dengan adanya syarat oleh Imam 

Malik sedangkan Imam Syafi‟i atau ulama Syafiiyah membolehkan hanya 

dengan adanya izin dari penggadai (orang yang mempunyai barang). Hadis 

yang dijadikan landasan oleh ulama yang membolehkan pemanfaatannya 

ialah Hadith yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Abu Hurairah.  

مَ 
َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل ى اللَّّٰ

َّ
ِ صَل  اللَّّٰ

ُ
 رَسُول

َ
 قَال

َ
ُ عَنْهُ قَال بِي هُرَيرَْةَ رَضِيَ اللَّّٰ

َ
عَنْ أ

انَ 
َ
إِذَا ك بِنَفَقَتِهِ  يشُْرَبُ   ِ

ر  بَنُ الدَّ
َ
وَل انَ مَرْهُونًا 

َ
إِذَا ك بِنَفَقَتِهِ  بُ 

َ
هْنُ يُركْ الرَّ

بُ وَيشَْرَ 
َ
ذِي يَركْ

َّ
ى ال

َ
فَقَةُ مَرْهُونًا وَعَل  بُ النَّ

Artinya:  

Barang gadai itu dapat ditunggangi dengan nafkahnya jika barang 

tersebut digadaikan dan susunya dapat diperah dan diminum 

dengan nafkahnya jika barang tersebut digadaikan. Bagi yang me-

nunggangi dan meminum susunya terdapat nafkah yang harus 

dibayar (HR. Bukhārī).138 

 

Berdasarkan penjelasan dan dasar syar’i yang digunakan Imam 

Safi’i dan Ulama Syafi’iyah tersebut dapat diartikan bahwa manfaat 

barang gadai hanyalah milik si pegadai dan bukan orang yang menerima 

 
137Zainuddin Ali, Hukum Pegadaian Syariah, h. 36.   
138Al-Bukhāri, ‘Ṣaḥiḥ al-Bukhāri di dalam: Barnamij al-Hadis al-Syarif: alKutub al-Tis’ah 

(CD Program), No. 2229.   
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barang gadai, sedangkan hak bagi penerima gadai hanyalah mengawasi 

barang jaminan sebagai kepercayaan hutang yang telah diberikannya 

kepada si pegadai dan dapat memanfaatkannya hanya jika seizin orang 

yang menggadai.  

Ulama Malikiah mengklasifikasi, apabilah rāhin mengizingkan 

murtahin untuk memanfaatkan barang gadai marhum atau murthin men-

syaratkan ia boleh memamfaatkan marhun maka itu boleh dilakukan jika 

hutang yang ada (marhun bih) adalah karena akad jual beli atau yang 

sejenisnya dan pemanfaatan tersebut harus detentukan batas waktu dengan 

jelas agar tidak mengandung unsur jahālah yang merusak akad.  

Karena itu, bentuk jual-beli dan ijarah itu adalah boleh, sebagai-

mana yang dikatakan oleh imam al-Dardir dalam kitabnya syarh al-Shgir 

dikatakan dengan cara mutaḥin mengambil kemamfaatan unutk dirinya 

sendiri secara gratis, atau di masukkan kedalam hutang yang ada, sedang-

kan hutang yang ada harus segera dilunasi. Namun hal ini tidak diper-

bolehkan jika marhun bih adalah bentuk pinjaman hutang qirād, karena itu 

berarti masuk dalam kategori pinjaman hutang yang menarik kemamfaat-

an. Begitu juga mutaḥin tidak boleh memanfaatkan marhun jika marhun 

bih dalam bentuk pinjaman hutang meskipun rāḥin mengizingkan 

murtahin memanfaatkan marhun secara cuma-cuma. 

Menurut mazhab Maliki dalam pemanfaatan barang gadai oleh 

rahin menuturkan bahwa, rahin dilarang memanfaatkan marhun walau-pun 

pihak murtaḥin mengizinkan. Apabila murtaḥin memberikan izin kepada 

rahin untu memanfaatakan bagarang gadai maka menurut mereka akad 
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gadai menjadi batal karena tidak terpenuhinya kondisi penahanan terhadap 

marhun.  

Adapun pendapat Mazhab Maliki secara umum mengenai pe-

manfaatan barang gadai marhun oleh rahin, juga membagi dua bagian 

tentang pemanfaatan marhun oleh murtaḥin, pertama marhun dalam 

hutang yang besifat qirad dan yang kedua, dalam hutang piutang ber-

bentuk jual beli atau transaksi muāwadah (pertukaran) dalam hal ini Ulama 

Malikiah melarang pada bagian yang pertama dan memperbolehkan pada 

bagian yang kedua yaitu hutang akibat jual-beli. 

3) Mazhab Ulama Syafi’i 

Imam Syafi’i menjelaskan tentang pemanfaataan barang jaminan 

sebagai berikut: “Manfaat dari barang jaminan adalah bagi yang meng-

gadaikan, tidak ada sesuatu pun dari barang jaminan itu bagi yang 

menerima gadai.139 Pendapat senada diutarakan Ulama Safiiyah bahwa 

orang yang menggadaikan adalah yang mempunyai hak atas manfaat 

barang yang digadaikan, meskipun barang yang digadai itu ada di bawah 

kekuasaan penerima gadai, Kekuasaannya atas barang yang digadai tidak 

hilang kecuali ketika mengambil manfaat atas barang gadai tersebut. 

Sedangkan penerima gadai tidak boleh mengambil manfaat barang gadai 

jika hal itu disyaratkan dalam akad, tetapi jika mengambil manfaatnya itu 

diizinkan oleh orang yang menggadai maka itu diperbolehkan. 

Pendapat serupa dikemukakan ulama fuqha Syafi’iah bahwa, orang 

yang menggadaikan adalah orang yang mempunyai hak atas manfaat 

 
139Imam al-Syafi’i. al-Ummu Jilid III (Dār al-Kutub al-Ilmiyah), h. 155.  
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barang yang digadaikan meskipun barang yang digadai itu ada di bawah 

kekuasaan penerima gadai. Kekuasaannya atas barang yang di-gadai tidak 

hilang kecuali ketika mengambil manfaat atas barang gadai tersebut. 

Sedangkan penerima gadai tidak boleh mengambil manfaat barang gadai 

jika hal itu disyaratkan dalam akad, tetapi jika mengambil manfaatnya itu 

diizinkan oleh orang yang menggadai, maka itu diper-bolehkan.140 

Menurut ulama Syafi’iyah yang mempunyai hak atas manfaat 

barang gadai (marhūn) adalah rāhin, walaupun marhun itu berada di bawah 

kekuasaan murtahin.141 Menurut ulama Syafi’iyah bahwa barang gadai 

(marhun) hanya sebagai jaminan atau kepercayaan atas penerima gadai 

(murtahin), sedangkan kepemilikan tetap ada pada rahin. Dengan demi-

kian, manfaat atau hasil dari barang yang digadaikan adalah milik rahin. 

Pengurangan terhadap nilai atau harga dari barang gadai tidak dibolehkan 

kecuali atas izin pemilik barang gadai.142 

Ulama Safi’iyyah secara garis besar berpendapat tidak jauh ber-

beda dengan pandangan ulama Malikiayah, yaitu murtahin tidak boleh 

memanfaatkan baraang yang digadaikan marhun yang didasarkan pada 

hadis berikut. 

  ِ  اللَّّٰ
ُ
رَسُول  

َ
قَال  

َ
قَال بِى هُرَيرَْةَ 

َ
أ قُ   -صلى اللّٰ عليه وسلم-عَنْ 

َ
يَغْل  

َ
لا  «:

يْهِ غُرْمُهُ )رواه الشافعي والدار القطني( 
َ
هْنُ لِصَاحِبِهِ غُنْمُهُ وَعَل  الرَّ

 
140Abdurrahman Al-Jaziri. Al-Fiqh ala Madzahib al-Arba’ah, Jilid III. (Berut: Dār al-Fikri, 

1993), h. 333.   
141Sasli Rais. Penggadaian Syariah, Konsep dan Sistem Oprasionla: Suatu Kajian 

Kontemporer (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2005), h. 59.  
142Muhammad Firdaus, dkk. Mengatur Masalah dengan Pegadaian Syariah. Cet. I. 

(Jakarta: Renaisan, 2005), h. 33.   
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Artinya:  “Dari Abi Hurairah ra. Barang gadai tidak boleh disembunyikan 

dan pemilik yang menggadaikan, baiki resiko dan hasilnya”.143 

Imam Syafi’i menjelaskan bahwa kata ghunmuhū artinya adalah 

apa-apa yang dihasilkan oleh marhun, sedangkan ghurmuhu rusak dan 

berkurangnya marhun. Dan tidak diragukan lagi bahwa diantara sesuatu 

yang termasuk ghurmuhu adalah bentuk pemanfaatan.144  

Sekiranya hadis tersebut dijadikan pedoman atau rujukan dalam 

penetapan hukum, maka hak kepemilikan barang gadai adalah milik rāhin. 

Karena itu, murtahin tidak boleh memanfaatkan marhun. Namun menurut 

ulama dikalangan Syafi’iyah berpendapat bahwa hasil dan risiko barang 

gadai itu adalah hak rāḥin, karenanya tidak dapat dimanfaatkan oleh 

murtaḥin. Karena itu, jika murtaḥin mensyaratkan pemanfaatan marhun 

dalam akad rāhin yang didasarkan pada akad qārd maka syarat tersebut 

menjadi batal, demikian pula akad penggadaiannya, karena itu, dapat 

membahayakan kepentingan rāhin.  

Abdurrahman al-Jaziri mengatakan bahwa murtaḥin tidak berhak 

mengambil manfaat apapun dari marhun bila hal itu disyaratkan dalam 

akad. Namun, apabila rahin mengizingkan hal tersebut sebelum akad maka 

pemanfaatan sesudah akad oleh murtaḥin adalah boleh.145 Jika hal itu 

terjadi maka berarti pemanfaatan marhun oleh murtaḥin tidak boleh 

disyaratkan diawal akad. Namun, jika rahin mengizingkan memanfaat-kan 

 
143Muhammad bin Ismail al-Ṣan’anī. Subūl al-Salām Syaraḥ Bulūg al-Marām min 

Jam’iyah Adillatil Ahkām, Indonesia: Darul Hadiṡ tth), h. 870.   
144Wahbah al-Zuhailī, al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuhū, juz V; Dār al-Fikri, 2011), h. 258.   
145Abdurrahman Al-Jaziri, Al-Fiqh Alā Mazāhib Al-Arba’ah, Juz II; Beirut: Dār al-Kutub 

al-Ilmiyah,2003), h. 299.   
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marhun maka hal itu diperbolehkan. Sebab hak kepemilikan atas marhun 

adalah ditangan rāḥin, oleh sebab itu boleh secara bebas mengizingkan 

siapa pun yang dikehendaki untuk pemanfaatan marhun. 

Karena itu, barang damān seperti emas dan kendaraan bergerak dan 

sebagainya, sebaiknya jangan dimanfaatkan karena mengandung resiko 

bahaya seperti rusak, hilang atau berkurang nilainya dan sebagainya. 

Rāhin bisa memanfaatkan barang gadai asalkan tidak berkurang nilainya, 

seperti menempati rumah dan menunggangi hewan tanpa izin.  

Apabila dalam akad, penerima gadai mensyaratkan agar manfaat 

barang gadai kembali kepadanya, maka akadnya fasid (rusak) atas orang 

yang menggadaikannya, tetapi menurut suatu pendapat (qil): bahwa yang 

rusak adalah syaratnya, sedang akadnya sah. Dalam keadaan bagaimana 

pun penerima gadai tidak boleh mengambil manfaatnya barang gadai, bila 

ia mensyaratkan dalam akadnya. Sebaliknya apabila sebelum akad orang 

yang menggadaikan sudah memperkenankan kepada penerima gadai untuk 

mengambil manfaat barang gadai yang akan digadaikan, maka penerima 

gadai diperbolehkan mengambil manfaat barang gadai sesudah akad.146  

Pemamfaatan barang gadai oleh rahin menurut mazhab Syafi’ih 

rahin boleh memanfaatkan marhun sepanjang tidak mengurangi atau 

merusak nilai dari baragn. Apabila pemanfaatan oleh rahin mengurangi 

nilai dari marhun, maka wajib untuk menggantinya. Sedangankan pe-

manfaatan barang gadai marhun oleh murtahin menurut mazahab Syafi’i 

 
146Moh. Zuhri, dkk. Fikih Empat Mazhab. Cet. I. (Semarang: CV Al-Syifa, 1994), h. 641 – 

642.   
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melarang murtahin memanfaatkan marhun hanya mempunya hak untuk 

menahan bukan memanfaatkan mamfaat marhun tetap dimiliki oleh rahin 

karena ia selaku pemilik barang, tapi apabia rahin memberi izin kepada 

murtaḥin untuk memnfaatkan marhun maka diperbolehkan karena rahin 

bebas mengizinkan siapa saja yang dikehendaki untuk memanfaatkan 

marhun, asal tidak dilakukan dalam akad. 

Kesimpulan mazhab Syafi’i adalah diperbolehkannya mengambil 

hasil bagi penerima hipotik dalam salah satu dari dua hal, yaitu: (a) Jika 

ada izin dari pemberi gadai tanpa syarat; dan (2) Jika diisyaratkan pe-

manfaatan barang gadai dalam akada digunakan untuk jangka waktu 

tertentu dengan imbalan penggantian.147  

Penjelasan dan dasar syar’i yang digunakan Imam Syafi’i dan 

Ulama Syafi’iah di atas dapat diartikan bahwa, manfaat barang gadai 

hanyalah milik si pegadai dan bukan orang yang menerima barang gadai, 

sedangkan hak bagi penerima gadai hanyalah mengawasi barang jaminan 

sebagai kepercayaan hutang yang telah diberikannya kepada si penggadai 

dan dapat memanfaatkannya hanya jika seizin orang yang menggadai. 

4) Mazhab Imam Ahmad bin Hambal 

Pemanfaatan barang gadai ulama Hambaliyah lebih menekankan 

pada jenis barang yang digadaikan, yakni pada apakah barang yang di-

gadai tersebut hewan atau bukan, dan bisa ditunggangi serta diperah susu-

nya atau tidak. Jika barang yang digadai tidak dapat ditungangi dan di-

 
147Ibn Syihāb al-Ramlī, Nihāyah al-Muhtāj Juz 4, )Cet., I. Beirut: Dār Ihyāh al-Turāṡ al-

Arabī 1414), h.235-236. Dan Syirbinī, Mugnī al-Muhtāj Masr: al-Bābī ‘al-Halabīh 1377H/1985 M), 

h. 121.   
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perah, maka boleh bagi penerima gadai mengambil manfaat atas barang 

gadai. Sedangkan jika barang gadai tersebut tidak dapat ditunggangi dan 

diperah maka barang tersebut dapat diambil manfaatnya dengan seizin 

yang menggadaikan secara suka rela dan selama sebab gadai itu bukan dari 

sebab hutang. Adapun dasar hukum yang diambil oleh Hanabilah ber-

sumber dari hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari. 
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Artinya:  

Barang gadai itu dapat ditunggangi dengan nafkahnya jika barang 
tersebut digadaikan, dan susunya dapat diperah dan diminum 
dengan nafkahnya jika barang tersebut digadaikan. Bagi yang me-
nunggangi dan meminum susunya terdapat nafkah yang harus 
dibayar (HR. Bukhārī).148 
 

Sementara di hadis lain yang diriwayatkan Turmuzī sebagai berikut: 

بُ 
َ
هْرُ يُركْ مَ الظَّ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل ى اللَّّٰ

َّ
ِ صَل  اللَّّٰ

ُ
 رَسُول

َ
 قَال

َ
بِي هُرَيرَْةَ قَال

َ
عَنْ أ

بُ 
َ
يَركْ ذِي 

َّ
ال ى 

َ
وَعَل مَرْهُونًا  انَ 

َ
إِذَا ك يشُْرَبُ   ِ

ر  الدَّ بَنُ 
َ
وَل مَرْهُونًا  انَ 

َ
إِذَا ك

 وَيشَْرَبُ نَفَقَتُهُ 
Artinya:   

Binatang tunggangan itu dapat ditunggangi dengan nafkahnya jika 
barang tersebut menjadi barang gadai, dan susunya dapat di-perah 
dan diminum dengan nafkahnya jika barang tersebut men-jadi 
barang gadai. Bagi yang menunggangi dan meminum susu-nya 
terdapat nafkah yang harus dibayar (HR. Turmuzī). 
 
Ulama Hanabilah lebih fokus pada marhun itu sendiri, baik itu 

hewan atau bukan hewan, sedangkan hewan pun dibedakan antara hewan 

 
148Al-Bukhāri. "Ṣaḥiḥ al- Bukhāri di dalam: Barnamij al-Hadis al-Syarif: al-Kutub al-

Tis’ah (CD Program), No. 2229.   
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yang dapat diperh susunya atau ditunggangi dan hewan yang tidak dapat 

diperah atau ditunggangi.149  

Kalau marhun berupa barang yang selain hewan yang tidak di-

perlukan biaya untuk pemeliharaan seperti: rumah, perhiasan dan lain 

sebagainya, maka murtaḥin dilarang oleh hukum Islam memanfaatkan 

barang-barang tersebut tanpa seizing rāḥin. Namun, bila ada izin dari rahin 

mengenai pemanfaatan yang dilakukan oleh murtaḥin atas marhun dalam 

pengertian gadai itu merupakan harga barang jualan, atau sewa rumah, 

maka hal itu diperbolehkan.150 

 Sedangkan apabila marhun yang digadai adalah berupa hewan, 

maka murtaḥin boleh memanfaatkan hewan tersebut sebagai hewan 

kendaraan atau hewan perah, Namun, dengan syarat menaikinya dan me-

merah susunya disesuaikan dengan kadar nafkah dan biaya kebutuhan 

marhun yang dikeluarkan, dengan tetap memperhatikan sikap pro-

porsional dalam memberi nafkah dan biaya kehidupan marhun, meskipun 

rāḥin tidak mengizinkan.151 sebagaimana sabda Nabi Muhammad saw. 

مَ 
َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل ى اللَّّٰ

َّ
ِ صَل  اللَّّٰ

ُ
 رَسُول

َ
 قَال

َ
ُ عَنْهُ قَال بِي هُرَيرَْةَ رَضِيَ اللَّّٰ

َ
عَنْ أ

انَ 
َ
إِذَا ك بِنَفَقَتِهِ  ِ يشُْرَبُ 

ر  بَنُ الدَّ
َ
وَل انَ مَرْهُونًا 

َ
إِذَا ك بِنَفَقَتِهِ  بُ 

َ
هْنُ يُركْ الرَّ

بُ وَيشَْرَ 
َ
ذِي يَركْ

َّ
ى ال

َ
فَقَةُ مَرْهُونًا وَعَل  بُ النَّ

Artinya:  

Dari Abī Hurairah ra. Berkata: Rasulullah saw. bersabda: Barang 

gadai itu dapat ditunggangi dengan nafkahnya jika barang tersebut 

digadaikan, dan susunya dapat diperah dan diminum dengan 

 
149Khuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshari. Problematika Hukum Islam Kontemporer, 

Edisi 3; (Jakarta: LSIK, 1997), h. 71.  
150Abdurrahman Al-Jaziri. Al-Fiqh Alā Mazāhib Al-Arba’ah, Juz II; (Beirut: Dār al-Kutub 

al-Ilmiyah, 2003), h. 302.  
151Wahbah al-Zuhailī. al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuhū, juz V; h 259.   
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nafkahnya jika barang tersebut digadaikan. Bagi yang menung-

gangi dan meminum susunya terdapat nafkah yang harus dibayar 

(HR. Bukhārī).152 

 

Menurut mazhab Hambali dalam pemanfaatan barang gadai oleh 

rahin. Menurut mereka rahin boleh memanfaatkan marhun dengan adanya 

kesepakatan dengan pihak murtaḥin atau meminta izin kepada murtaḥin. 

apabila tidak ada kesepakatan maka marhun tidak beleh dimanfaatkan oleh 

rahin. 

Sedangkan pemanfaatan baran gadai marhun oleh murtaḥin 

menurut mazhab Hambali lebih kepada jenis barang yang digadaikan. 

Apabila marhun berupa benda mati, maka murtaḥin dilarang memanfaat-

kan marhun. Namun apabila marhun berupa benda hidup yaitu hewan yang 

dapat ditunggangi dan diperah maka murtaḥin boleh memanfaatkan 

marhun, sesuai biaya yang ia keluarkan untuk merawat marhun.  

Dari beberapa pendapat ulama yang diungkapkan diatas, mem-

punyai dasar hukum yang sama. Namun mempunyai penafsiran yang ber-

beda. Karena itu, Zainuddin Ali mempunyai pendapat yang lain, tetapi 

tetap menjadikan dasar hukum gadai yang dikemukakan oleh para ulama 

yaitu dari barang gadai (marhun) sebagai barang jaminan dan kepercayaan 

bagi penerima gadai (murtahin) sehingga barang gadai tersebut dapat di-

manfaatkan oleh penerima gadai (murtahin). Namun, rahin bila ingin me-

manfaatkan marhun berada pada murtahin selama utang rahin belum di-

lunasi kepada murtahin. Pendapat Zainuddin Ali tersebut menjadi ke-

 
152Al-Bukhāri. "Ṣaḥiḥ al-Bukhāri di dalam: Barnamij al-Hadis al-Syarif: al-Kutub al-

Tis’ah (CD Program), No. 2229.   
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nyataan hukum dalam peraktek pelaksanaan gadai pada umumnya di 

Sulawesi baik gadai kendaraan bermotor, rumah, empang, sawah, kebun, 

maupun yang lainnya.153 

Adapun pendapat jumhur ulama, yaitu Malikiyah, Syafi’iyah dan 

Hanabila mengenai pemanfaatan gadai terhadap barang yang tidak ber-

gerak misalnya sawah, yakni bila ada seorang berhutang uang dengan 

menggadaikan sawahnya, maka sawah itu tidak boleh diambi manfaat-nya. 

Tidak boleh ditanami dan tidak boleh dipetik hasilnya oleh pihak penerima 

gadai. Baik dari izin pemilik sawah atau tanpa seizinnya.154 

Sedangkan menurut pendapat kalangan mazhab Hanafiah hukum-

nya boleh. Selama ada izin dari pemilik harta yang digadaikan itu. Dan 

kalau kita mengikuti pendapat ulama kalangan Hanafiah, maka sistem 

gadai sawah seperti ini hukumnya boleh dan tetap berlaku selama salah 

satu pihak belum membatalkannya, atau menjadi batal saat pihak pemilik 

sawah tidak mengizinkan sawahnya digarap.  

Intinya adalah bahwa ada ulama yang membolehkan sawah itu 

untuk digarab pihak yang menggunakan, namun umumnya malah meng-

haramkannya. Atau dengan kata lain boleh tidaknya pemanfaatan barang 

gadai tersebut terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama mazhab 

tentang pemanfaatan barang gadai sebagai acuan bagi para pihak dalam 

gadai (rahn) untuk dapat memilih atau mencari jalan tengah dalam syarat 

penggunaan barang gadai sesuai dengan kebutuhan dan kondisi saat ini. 

 
153Zainuddin Ali. Hukum Gadai Syariah, Cet. I; (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 44-45.  
154Ahmad Sarwat. Hukum Menggarap Gadai Sawah, Walau Setitik. Blogospot. Com, 2011  
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d. Fatwa Dewan Syariah Nasional 

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) 

menjadi salah satu rujukan berkenaan gadai syariah, diantaranya dikemukakan 

sebagai berikut: 

(1) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 25/ 

DSNMUI /III/2002, tentang Rahn; 

(2) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 26/ 

DSNMUI / III/2002, tentang Rahn Emas; 

(3) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 09/ 

DSNMUI/ IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah; 

(4) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 10/ 

DSNMUI/IV /2000 tentang Wakalah; 

(5) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 43/ 

DSNMUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi, menyatakan bahwa pinjaman 

dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk rahn 

diperbolehkan dengan ketentuan sebagai berikut. 

Ketentuan Umum 

(1) Murtah}in (penerima barang) mempunya hak untuk menahan Marh}un 

(barang) sampai semua utang rahin (yang menyerahkan barang) dilunasi. 

(2) Marh}un dan manfaatnya tetap menjadi milik rah}in. marh}un pada prinsip-

nya tidak boleh dimanfaatkan oleh murtah}in kecuali seizin rah}in, dengan 

tidak mengurangi nilai marh}un dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti 

biaya pemeliharaan perawatannya. 
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(3) Pemeliharaan dan penyimpanan marh}un pada dasarnya menjadi kewajib-

an rah}in, namun dapat dilakukan juga oleh murtah}in, sedangkan biaya dan 

pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban rah}in. 

(4) Besar biaya administrasi dan penyimpanan marh}un tidak boleh ditentukan 

berdasarkan jumlah pinjaman.  

(5) Penjualan marh}un: (a) Apabila jatuh tempo, murtah}in harus memper-

ingatkan rah}in untuk segera melunasi utangnya; (b) Apabila rah}in tetap 

tidak melunasi utangnya, maka marhun dijual paksa/dieksekusi; (c) Hasil 

Penjualan Marh}un digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan 

dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan; dan (d) 

Kelebihan hasil penjualan menjadi milik rah}in dan kekurangannya men-

jadi kewajiban rah}in. 

Ketentuan Penutup 

(1) Jika salah satu pihak tidak dapat menunaikan kewajibannya atau jika ter-

jadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya di-

lakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakat-

an melalui musyawarah. 

(2) Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di-

kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan disempurnakan 

sebagaimana mestinya.  
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3. Rukun dan Syarat Gadai 

Melaksanakan suatu perikatan terdapat rukun dan syarat akad ar-rah}n 

(jaminan) yang harus dipenuhi. Secara bahasa rukun adalah yang harus dipenuhi 

untuk sahnya suatu pekerjaan. Sedangkan syarat adalah ketentuan (peraturan atau 

petunjuk) yang harus dipindahkan dan dilakukan.  

Rukun akad rahn terdiri atas rahin (orang yang menyerahkan barang), 

murtahin (penerima barang), marhun/rahn (barang yang di gadaikan) dan marhun 

bih (hutang) serta ijab qabul, adapun rukun selebihnya merupakan turunan dari 

adanya ijab dan qabul.155Adapun rukun dan syarat-syarat yang perlu dipenuhi 

sebelum melakukan ar-rah}n (jaminan) adalah:156 

a. Orang yang berakad (‘al-muta’a>qidain). Yang dimaksud Orang yang berakad 

(‘al-muta’a>qidain) adalah orang yang melakukan akad yaitu orang yang men-

jaminkan barang dan orang yang berpiutang yang menerima barang jaminan. 

Orang yang melaksanakan akad disyaratkan merdeka, baligh, berakal sehat, 

bebas paksaan, dan pandai (rasyid, dapat membedakan baik dan buruk). 

b. Syarat shighat (ija>b qa>bul). Ada shighat (ija>b qa>bul) yaitu uacapan dari para 

pihak. Ija>b adalah suatu pernyataan janji atau penawaran dari pihak pertama 

untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Qa>bul adalah suatu pernyata-

an menerima dari pihak kedua atas penawaran yang dilakukan oleh pihak 

pertama. Para ulama Fiqh mensyaratkan beberapa hal dalam melakukan ija>b 

qa>bul agar memiliki akibat hukum, yaitu sebagai berikut: 1) Syarat sahih, 

seperti mensyaratkan agar murtahin cepat membayar sehingga jaminan tidak 

 
155Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muaamalah, cet 1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2008, h. 263.   
156 Sutan Remy Sjahdeini. Perbankan Syariah…, 368-370. 
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disita; 2) Syarat yang merusak akad, seperti mensyaratkan sesuatu yang akan 

merugikan murtahin; 3) Mensyaratkan sesuatu yang tidak bermanfaat, seperti 

mensyaratkan agar hewan yang dijadikan jaminanya diberi makan tertentu, 

syarat seperti itu batal tetapi akadnya sah; dan 4) Ulama Malikiyah dan ulama 

Hanabilah berpendapat bahwa syarat shighat (ija>b qa>bul) dalam ar-rah}n ada 

dua, yaitu: (a) ar-rah}n sahih yaitu ar-rah}n yang mengandung unsur 

kemaslahatan dan sesuai ke-butuhan, dan (b) ar-rah}n fasid adalah ar-rah}n 

didalamnya mengandung persyaratan yang tidak sesuai dengan kebutuhan atau 

dipalingkan pada sesuatu yang haram, seperti mensyaratkan barang harus 

berada di bawah tanggung jawab orang yang menjaminkan barang. 

c. Syarat Utang. Syarat utang adalah hak yang diberikan ketika ar-rah}n, yaitu 

sebagai berikut: 1) Utang hendaklah barang wajib diserahkan, 2) Utang me-

mungkinkan dapat dibayar, dan 3) Hak atas utang harus jelas. 

d. Syarat Agunan adalah barang yang dijadikan jaminan orang yang meminjam. 

Para ulama fiqh sepakat mesyaratkan marhun sebagai persyaratan barang 

dalam jual beli, sehinggga barang tersebut dapat dijual untuk memenuhi hak 

murtahin. Syarat Agunan adalah: 1) Agunan harus dapat dijual dan nilainya 

seimbang dengan dengan besarnya hutang; 2) Agunan harus bernilai dan dapat 

dimanfaatkan menurut ketentuan syariah Islam; 3) Agunan harus jelas dan 

spesifik; 4) Agunan milik yang sah dari pemilik barang; 5) Agunan bisa 

diserahkan; 6) Agunan tidak terikat dengan hak orang lain; 7) Agunan harus 

merupakan harta yang utuh, tidak bertebaran dalam beberapa tempat; dan 8) 

Agunan harta yang tetap atau dapat dipindahkan atau diserahkan kepada pihak 

lain, baik materinya maupun manfaatnya. 
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Adanya hutang yang disyaratkan bersifat tetap atau bukan hutang yang 

bertambah-tambah atau yang mempunyai bunga, sebab seandainya hal tersebut 

merupakan hutang berbunga maka perjanjian tersebut sudah mengandung unsur 

riba dan bertentangan dengan ketentuan syari'at Islam.157 

Umumnya aspek hukum keperdataan Islam (fiqh muamalah) dalam hal 

transaksi baik dalam bentuk jual beli, sewa-menyewa, gadai maupun yang 

semacamnya mempersyaratkan rukun dan syarat sah termasuk dalam transaksi 

gadai. Dalam kitab Fiqh ala Al-Madzahib karya Abdurrahman Al-Jaziri bahwa 

rukun gadai ada tiga: 

1. Rukun Gadai 

a. Aqid (orang yang berakad) Orang yang berakad dalam hal ini ialah pihak yang 

melaksanakan akad gadai yaitu rahin, adalah orang yang menggadaikan barang 

dan murtahih adalah orang yang menerima barang gadai.  

b. Ma’qud ’alaih (obyek yang diakadkan) Berkenaan dengan barang yang diakad-

kan meliputi, marhun, adalah harta yang digadaikan untuk menjamin hutang, 

marhun bihi, adalah hutang yang karenanya diadakan gadai. 

c. Sighat (akad gadai) Pernyataan kalimat akad, yang lazimnya dilaksanakan 

melalui pernyataan ijab dan qabul. 

2. Syarat gadai  

Pihak-pihak yang berakad dalam hal ini rahin dan murtahin cakap menurut 

hukum yang ditandai dengan aqil baligh, berakal sehat dan mampu melakukan akad 

(Al-Ahliyah).158  

 
157Al-Ustadz H. Idris Ahmad. Fiqh Menurut Madzhab Syafi'I (Jakarta: Wijaya, 1996), h. 

142. 
158Wahbah az Zuhaili, Fiqih islam wa Adillatuhuh h. 4212 
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Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam gadai menurut Sayyid 

Sabiq, adalah berkal dan balig (bagi orang yang menggadaikan dan menerima 

gadai), barang yang digadaikan ada ketika akad sedang terjadi, dan barang tersebut 

diambil oleh barang yang menerima gadai atau wakilnya. Untuk syarat yang 

terakhir sayyid sabiq menyatakan bahwa al-syafi’i berpendapat bahwa Allah tidak 

menetapkan hukum selain Rahn yang disifati dengan keharusan mengambil barang 

gadai oleh orang yang menerima gadai. Apabila sifat ini tidak ada, maka hukumnya 

juga wajib tidak ada.159 

4. Status dan Jenis Barang Gadai 

Masalah gadai perlu diperhatikan statusnya. Dalam kaitan ini statusnya tetap 

gadai karena:1601) Telah diterima barangnya oleh yang menerima gadaian dan uang 

oleh yang menggadaikan (rahin); 2) Barang gadaian berada pada orang yang 

menerima gadaian (murtahin) sebagai amanat. Bila barang itu hilang, wajib diganti; 

3) Orang yang menerima gadaian, berhak menegur yang meng-gadaikan bila 

waktunya sudah habis, atau menjual barang gadaiannya; dan 4)  Biaya 

pemeliharaan barang yang digadaikan adalah kewajiban yang menggadaikan, 

demikian pula sewaan rumah yang digadaikan adalah hak yang menggadaikan. 

Adapun jenis barang gadai adalah (marhun) adalah barang yang dijadikan 

agunan oleh rahin sebagai utang pengikat utang, dan dipegang oleh murtahin 

sebagai jaminan utang.161 Prinsip utama barang yang digunakan untuk menjamin 

adalah barang yang dihasilkan dari sumber yang sesuai dengan syariah, atau 

 
159Idris, Hadis Ekonomi, hal 206. 
160Sudarsono, Pokok-pokok Hukum Islam, Cet. II, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), h. 474-

475 
161Zainuddin Ali, Hukum Gadai Syari’ah, h. 25. 
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keberadaan barang tersebut di tangan rahin bukan karena hasil praktek riba, gharar 

dan maysir.162 

5. Hak dan Kewajiban Pemberi dan Penerima Gadai 

Adapun hak dan kewajiban penerima dan pemberi gadai, adalah sebagai 

berikut:163 

a. Hak dan kewajiban penerima gadai 

1) Penerima gadai berhak menjual marhun apabila rahin tidak dapat me-

menuhi kewajibannya saat jatuh tempo. Hasil penjualan harta benda gadai 

(marhun) dapat digunakan untuk melunasi pinjaman (marhun bih) dan 

sisanya dikembalikan kepada rahin  

2) Penerima gadai berhak mendapatkan penggantian biaya yang telah di-

keluarkan untuk menjaga keselamatan harta benda gadai.  

3) Selama pinjaman belum dilunasi maka pihak pemegang gadai berhak 

menahan harta benda gadai yang diserahkan oleh pemberi gadai (rahin). 

Berdasarkan hak penerima gadai dimaksud, muncul kewajiban yang 

harus dilaksanakannya, yaitu sebagai berikut: 

1) Penerima gadai bertanggung jawab atas hilang atau merosotnya harta 

benda gadai bila hal itu disebabkan oleh kelalaiannya. 

2) Penerima gadai tidak boleh menggunakan barang gadai untuk kepentingan 

probadinya. 

3) Penerima gadai berkewajiban memberitahukan kepada pemberi sebelum 

diadakan pelelangan harta benda gadai. 

 
162Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syari’ah, Cet. IV, (Yogyakarta: 

Ekonisia, 2007), h. 172. 
163 Zainuddin Ali, Hukum Gadai Syariah, h. 40. 
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b. Hak dan Kewajiban Pemberi Gadai 

1) Pemberi gadai (rahin) berhak mendapat pengembalian harta benda yang 

digadaikan sesudah ia melunasi pinjamannya.  

2) Pemberi gadai berhak menuntut ganti rugi atau kerusakan dan atau 

hilangnya harta benda yang digadaikan, bila hal itu disebabkan oleh 

kelalaian penerima gadai. 

3)  Pemberi gadai berhak menerima sisa hasil penjualan harta benda gadai 

sesudah dikurangi biaya pinjaman dan biayabiaya lainnya.  

4) Pemberi gadai berhak meminta kembali harta benda gadai bila penerima 

gadai diketahui menyalahgunakan harta benda gadaiannya. 

Berdasarkan hak-hak pemberi gadai diatas maka muncul kewajiban yang 

harus dipenuhinya yaitu: 1) Pemberi gadai berkewajiban melunasi pinjaman yang 

telah diterimanya dalam tenggang waktu yang telah ditentukan, termasuk biaya-

biaya lainnya; dan 2) Pemberi gadai berkewajiban merelakan penjualan harta benda 

gadaiannya, bila dalam jangka waktu yang telah ditentukan pemberi gadai tidak 

dapat melunasi uang pinjamannya. 

6. Pemanfaatn Barang Gadai 

Seperti telah dijelaskan bahwa dalam fiqh Islam, barang gadaian dipandang 

sebagai amanat pada tangan murtahin, sama dengan amanat lain, dia tidak harus 

membayar kalau barang itu rusak, kecuali jika karena tindakannya.164 Penerima 

gadai hanya bertanggung jawab untuk menjaga, memelihara, dan berusaha 

semaksimal mungkin agar barang itu tidak rusak. Barang jaminan yang rusak diluar 

kemampuan murtahin tidak harus diganti. Telah dikemukakan di atas bahwa barang 

 
164Hasbi Ash Shiddieqy, Hukum Islam, h. 376 
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jaminan adalah sebagai amanat yang tidak boleh diganggu oleh murtahin. Sedang 

biaya pemeliharaannya boleh diambil dari manfaat barang itu sejumlah biaya yang 

diperlukan. 

 

 

7. Batas Waktu Gadai 

Menurut ketentuan syariat, apabila masa yang telah diperjanjikan untuk 

pembayaran utang telah terlewati, yang berhutang berkewajiban membayar hutang-

nya. Namun apabila yang berhutang tidak punya kemauan untuk mengembalikan 

pinjamannya hendaklah ia memberikan izin kepada pemegang jaminan untuk men-

jual barang jaminan-nya, apabila izin tersebut tidak diberikan oleh yang berhutang 

maka si penerima jaminan dapat meminta pertolongan hakim untuk memaksa orang 

yang berhutang untuk melunasi hutangnya. 

Apabila pemegang gadai telah menjual barang gadaian tersebut dan ter-

nyata ada kelebihan dari yang seharusnya dibayar oleh si pegadai, maka kelebihan 

tersebut harus diberikan kepada si pegadai. Sebaliknya sekalipun barang gadaian 

telah dijual dan ternyata belum dapat melunasi hutang si pegadai, maka si pegadai 

masih punya kewajiban untuk membayar kekurangannya. Apabila pemegang 

jaminan telah menjual barang jaminan tersebut dan ternyata ada kelebihan dari yang 

seharusnya dibayar oleh yang berhutang, maka kelebihan itu harus dikembalikan. 

Sebaliknya sekalipun barang jaminan telah dijual dan ternyata belum dapat 

melunasi hutang si pemberi hutang, maka yang berhutang masih punya kewajiban 

untuk membayar kekurangannya. 
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Sayid Sabiq mengatakan jika terdapat klausula murtahin berhak menjual 

barang gadai pada waktu jatuh tempo perjanjian gadai, maka ini dibolehkan. 

Argumentasi yang ajukan adalah bahwa menjadi haknya pemegang gadaian untuk 

menjual barang gadaian tersebut. Pendapat ini berbeda dengan pendapat Imam As 

Syafi’i yang memandang dicantumkan klausula tersebut dalam perjanjian gadai 

adalah batal demi hukum. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah yang artinya: 

“Janganlah ia (pemegang gadai) menutup hak gadaian dari pemiliknya 

(rahin) yang menggadaikan. Ia (murtahin) berhak memperoleh bagianya dan 

dia (rahin) bekewajiban membayar gharamahnya” (HR. Asy-Syafii, Atsram, 

dan Ad-Dharuqutni. Ad-Dharuqutni mengatakan sanadnya hasan muttashil. 

Ibnu Hajar dalam Bulughul Maram mengatakan para parawinya tsiqat, Abu 

Daud hadist ini mursal). 

 

“Rahn itu tidak boleh dimiliki. Rahn itu milik orang yang menggadaikan. Ia 

berhak atas keuntungan dan kerugiannya (Diriwayatkan Al-Baihaqi dengan 

sanad yang baik). 

  
Penjelasan di atas bahwa akad ar-rah}n (jaminan) berakhir dengan hal-hal 

sebagai berikut: a) barang telah diserahterimakan kepada pemiliknya; b) rahi>n 

membayar hutangnya; c) dijual dengan perintah hakim atas perintah rahi>n; d) 

pembebasan hutang dengan cara apapun, meskipun tidak ada persetujuan dari pihak 

rahi>n; e) rahi>n meninggal; dan f) barang rusak.165 

Ibnu al-Mundzir mengatakan semua yang alim sependapat, bahwa siapa 

yang memborogkan sesuatu harta, kemudian dia melunasi sebagiannya, dan ia 

menghendaki mengeluarkan sebagian borg (lagi), sesungguhnya yang demikian itu 

(masih) bukan miliknya sebelum ia melunasi sebagian lain dari haknya atau pem-

beri hutang membebaskannya. 

 
165 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, (Bandung : Al Maarif, 1987) jilid 13, h.145. 
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Jika marhun mengalami kerusakan karena keteledoran murthahin, maka 

murthahin wajib mengganti marhun tersebut. Tetapi jika bukan disebabkann oleh 

murtahin maka murtahin tidak wajib mengganti dan piutangnya tetap menjadi 

tanggungan rahin. Jika rahin meninggal dunia atau pailit maka murtahin lebih 

berhak (preferen) atas marhun dari pada semua kreditur. Jika hasil penjualan 

marhun tidak mencukupi piutangnya, maka murthahin memiliki hak yang sama 

bersama para kreditur harta peninggalan rahin.  

Kematian salah satu pihak, orang yang menyerahkan barang gadai atau 

pemegang barang gadai, bahkan juga kematian mereka berdua, tidak berpengaruh 

terhadap perjanjian gadai. Perjanjian tetap berlaku sampai batas waktu yang telah 

ditentukan. Sepeninggal pihak-pihak bersangkutan, dilanjutkan oleh ahli waris 

yang bersangkutan. Barang gadai selama ada ditangan pemegang barang gadai 

berkedudukan sebagai amanat. 

Menjaga jangan sampai ada pihak-pihak yang dirugikan, dalam perjanjian 

gadai tidak boleh diadakan syarat, apabila orang yang menyerahkan barang gadai 

(pemilik barang) tidak melunasi utangnya pada waktu yang telah ditentukan, 

dengan sendirinya barang gadai menjadi milik pemegang barang gadai sebagai 

pembayaran utang. Sebab ada kemungkinan bahwa pada waktu yang telah di-

tentukan untuk membayar hutang itu harga gadai kurang dari jumlah hutang yang 

harus dibayar, dan berakibat kerugian pada pihak pemegang barang gadai, se-

baliknya ada kemungkinan juga bahwa harga barang gadai pada waktu itu lebih 

besar dari jumlah hutang yang harus dibayar, yang akan berakibat kerugian pada 

pihak orang yang menyerahkan barang gadai (pemilik barang). 
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Apabila ada waktu yang telah ditentukan orang yang menyerahkan barang 

gadai (pemilik barang) tidak membayar hutangnya, hak pemegang barang gadai 

adalah menjual barang gadai. Pembelinya boleh pemegang barang gadai sendiri, 

tetapi dengan harga umum yang ada pada waktu itu. Dari harga penjualan barang 

gadai itu, hak pemegang barang gadai hanyalah sebesar piutangnya, dengan akibat 

bila apabila harga penjualan barang gadai lebih besar dari jumlah hutangnya, 

sisanya dikembalikan kepada orang yang menyerahkan barang gadai (pemilik 

barang), dan apabila sebaliknya, harga penjualan barang gadai kurang dari jumlah 

hutang, yang menyerahkan barang gadai (pemilik barang) masih menanggung 

pembayaran kekurangannya. 

Barang gadai yang berkedudukan sebagai tanggungan hutang itu, selama 

ada ditangan pemegang barang gadai hanya merupakan amanat, pemiliknya masih 

tetap pada orang yang menyerahkan barang gadai, meskipun tidak merupakan milik 

sempurna yang memungkinkan pemiliknya bertindak sewaktu-waktu terhadap 

miliknya itu. Dengan demikian, pada dasarnya barang gadai tidak boleh diambil 

manfaatnya, baik oleh orang yang meyerahkan barang gadai sebagai pemilik mau-

pun oleh pemegang barang gadai sebagai pemegang amanat, kecuali apabila men-

dapatkan izin masing-masing pihak bersangkutan. Hak pemegang barang gadai 

terhadap barang gadai hanya pada keadaan atau sifat kebendaannya yang mem-

punyai nilai, tidak pada guna dan pemungutan hasilnya. Pemegang barang gadai 

hanya berhak menahan barang gadai, tidak berhak menggunakan atau memungut 

hasilnya. Demikian pula orang yang menyerahkan barang gadai (pemilik barang), 
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selama barang gadai ada di tangan pemegang barang gadai, tetapi sebagai pemilik 

apabila barang gadai mengeluarkan hasil maka hasil itu adalah menjadi miliknya.166 

Pemegang barang gadai tidak dibenarkan menggunakan barang gadai 

kecuali dengan izin orang yang menyerahkan barang gadai (pemilik barang), di-

maksudkan untuk menjaga jangan sampai pihak orang yang menyerahkan barang 

gadai dirugikan, sebab sebagai pemilik, orang yang menyerahkan barang gadailah 

yang berhak menikmati hasil-hasil tambahan yang terjadi pada barang gadai selama 

ada di tangan pemegang barang gadai. 

Akad gadai berakhir karena hal-hal berikut: 1) Diserahkan borg kepada 

pemiliknya menurut jumhur ulama selain Syafi’iyah, akad gadai berakhir karena 

diserahkannya borg kepada pemiliknya (rāhin). Hal ini oleh karena gadai merupa-

kan jaminan terhadap utang. Apabila borg diserahkan kepada rāhin, maka jaminan 

dianggap tidak berlaku, sehingga karenanya akad gadai menjadi berakhir; 2) 

Hutang telah dilunasi seluruhnya; c) Penjualan secara paksa Apabila utang telah 

jatuh tempo dan rāhin tidak mampu membayarnya maka atas perintah hakim, rāhin 

bisa menjual borg. Apabila rahin tidak mau menjual hartanya (borg) maka hakim 

yang menjualnya untuk melunasi utangnya (rāhin). Dengan telah dilunasinya utang 

tersebut, maka akad gadai telah berakhir; d) Hutang telah dibebaskan oleh murtahin 

dengan berbagai macam cara, termasuk dengan cara hiwalah (pemindahan utang 

kepada pihak lain); e) Gadai telah di fasakh (dibatalkan) oleh pihak murtahin, 

walaupun tanpa persetujuan rāhin. Apabila pembatalan tersebut dari pihak rāhin, 

maka gadai tetap berlaku dan tidak batal. f) Menurut Malikiyah, gadai berakhir 

dengan meninggalnya rāhin sebelum borg diterima oleh murtahin, atau kehilangan 

 
166 Syafi,i Jafri, Fiqh Muamalah, (Pekanbaru : Suska Press, 2008), Cet. Ke-1, h.53. 
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ahliyatul ada”, seperti pailit, gila, atau sakit keras yang membawa kepada kematian; 

g) Rusaknya borg (benda yang digadaikan). Para ulama telah sepakat bahwa akad 

gadai dapat hapus karena rusaknya borg (barang yang digadaikan); h) Tindakan 

(tasarruf) terhadap borg dengan disewakan, hibah, atau shadaqah. Apabila rāhin 

atau murtahin menyewakan, menghibahkan, menyedekahkan, atau menjual borg 

kepada pihak lain atas izin masing-masing pihak maka akad gadai berakhir.167 

D. Konsep Riba dan Hubungan Hutang-Piutang (Al-Qard)  

Seiring dengan perkembangan zaman, kebutuhan hidup manusia juga ber-

tambah banyak dan hal ini merupakan kenyataan. Mungkin saat seseorang berada 

dalam kesulitan dan pada kesempatan lain berada dalam kecukupan, maka kita 

diperintahkan untuk saling tolong menolong yang tujuannya untuk meringankan 

beban hidup saudara-saudara kita yang membutuhkan. Firman Allah swt, dalam 

QS. Al-Maidah/5:2. 

ى  
َ
عَل  

ْ
ا  لتَّقوَۡىٰ  ٱوَ   لبِۡر ِ ٱوَتَعَاوَنُوا

َ
   وَل

ْ
ى  تَعَاوَنُوا

َ
نًِۚ ٱوَ   لۡإِثۡمِ ٱ  عَل  ٱوَ   لۡعُدۡوَٰ

ْ
َ ٱ  إِنَّ   للََّّٰ  ٱ  تَّقُوا   للَّّٰ

   لۡعِقَابِ ٱ شَدِيدُ 
Terjemahnya; 

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, 

dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan 

bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-

Nya.168 

 

Adanya tolong menolong tersebut dapat melembutkan hati orang yang 

mendapatkan bantuan dan dapat menyatukan jiwa bagi orang yang memberi bantu-

 
167Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat (Jakarta: AMZAH, 2010), h. 313-314 
168Alquran dan Terjemahan, Kementerian Agama RI (2017). Surat Al-Maidah/5 ayat 282  
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an karena menolong orang yang dalam kesusahan adalah termasuk akhlak yang baik 

dan terpuji. 

Aqad qardh dimaksudkan untuk berlemah lembut sesama manusia, me-

nolong urusan kehidupan mereka dan melicinkan bagi sarana hidup mereka, dan 

bukan bertujuan untuk memperoleh keuntungan, bukan pula salah satu cara untuk 

mengeksploitir sesamanya.169 Disinilah munculnya hukum memberi hutang itu 

adalah sunnah, bahkan dapat menjadi wajib memberi hutang terhadap orang yang 

membutuhkan. Akan tetapi dalam melakukan transaksi hutang-piutang, kadang bisa 

menjadikan hal yang baik menjadi buruk dan yang halal menjadi haram disebabkan 

karena adanya kelebihan dalam pengembalian.  

Melebihkan bayaran dari pembayaran dalam hal hutang piutang, adalah 

”riba”, sebagaimana hadis Rasulullah saw, yang artinya ”bahwa tiap-tiap piutang 

yang mengambil manfaat, maka itu salah satu dari macam riba”.170Akad hutang 

piutang dimaksud untuk mengasihi diantara sesama manusia, menolong mereka 

dalam menghadapi berbagai urusan, dan memudahkan denyut nadi kehidupan. 

Akad hutang piutang bukan salah satu sarana untuk memperoleh penghasilan dan 

bukan pula cara untuk mengekploitasi orang lain.  

Karena itu, orang yang berhutang tidak boleh mengembalikan kepada orang 

yang memberi hutang keuali apa yang telah dihutangkan atau yang serupa dengan-

nya. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqih, setiap piutang yang mendatangkan manfaat 

 
169Sabiq, Sayyid (2009), h.132. 
170Al-Hafidz bin Hajar al-Asqolani. Bulughul Maron (Beirut: Darul Kutub Ilmiah, t.th.), h. 

176. 
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adalah riba.171 Riba menurut bahasa berarti tambahan atau berlebih, sedangkan 

menurut terminologi ulama fiqih mendefinisikannya dengan: 

ا عِوَض  فِيْ 
َ
 مَا ل  بِل

ُ
مُعَاوَضَةِ مَا ل  بِمَا ل  فَضْل  

Artinya:  Tambahan pada harta pengganti dalam pertukaran harta dengan harta.172 

Secara etimologi tambahan adalah al-ziyādah (tambahan) dan dalam Maqāyisal-

Lugah dikatakan rabā izā zāda wa ‘alā.173Secara terminologi, riba adalah: 

ى وَجْه  دُوْنَ وَجْهِ 
َ
يَادَةِ عَل ِ

رعِْ بِالز  كِنَ خَصَّ فِى الشَّ
َ
مَالِ ل

ْ
سِ ال

ْ
ى رَأ

َ
يَادَةُ عَل ِ

لز 
َ
 174 الرِبَا ا

Artinya: Riba adalah tambahan terhadap modal, tetapi dalam istilah hukum Islam, 

riba diartikan sebagai tambahan dengan kriteria tertentu. Allah swt, jelas-jelas me-

larang pelaksanaan riba seperti terdapat dalam QS. al-Baqarah/2: 275. 

 
َّ
حَل

َ
ُ ٱوَأ مَ  لبَۡيۡعَ ٱ للَّّٰ ًۚ ٱ وَحَرَّ

ْ
بَوٰا    لر ِ

Terjemahnya: Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan 

riba.175 Ayat ini juga dikuatkan oleh hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam 

Muslim yaitu: 

ثَنَا   حَدَّ وا 
ُ
قَال شَيْبَةَ  بِي 

َ
أ بْنُ  وَعُثْمَانُ  حَرْب   بْنُ  وَزُهَيْرُ  احِ  بَّ الصَّ بْنُ  دُ  مُحَمَّ ثَنَا  حَدَّ

  
َ
مَ آكِل

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل ى اللَّّٰ

َّ
ِ صَل  اللَّّٰ

ُ
عَنَ رَسُول

َ
 ل
َ
بَيْرِ عَنْ جَابِر  قَال

بُو الزُّ
َ
خْبَرَنَا أ

َ
هُشَيْمٌ أ

هُ وَ 
َ
بَا وَمُؤْكِل  هُمْ سَوَاءٌ  الر ِ

َ
اتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَال

َ
  176ك

Artinya:  

 
171Sabiq, Sayyid (2009), h.237. 
172Muhammad Syafi’i Antonio. Bank Syariah dari Teori ke Praktik(Jakarta: Gemainsani 

pres, 2004), h. 260. 
173Abū Hasan Ibn Fāris Ibn Zakariyah, Mu’jam Maqāyis fi al-Lughah, jilid III (t.t.: Mustāfa 

al-Bāby al-Halaby, 1391 H./1971 M.), h. 25.  
174Al-Jurjāni, al-Ta’rīfāt (Mesir: Musthāfa al-Bābi al-Halabi, 1978), h. 97  
175Alquran dan Terjemahan, Kementerian Agama RI (2017), h. 69. 
176Sahih Muslim. Kitab: السفقة , bab: لعن أكل الربا ومؤكله . No. 2990 
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Dari Jabir ra berkata Rasullullah saw, mengutuk pemakan riba, wakilnya, 
dan penulisannya, serta dua orang saksinya dan beliau mengatakan mereka 
sama-sama dikutuk (H.R Muslim).177 
 
Selanjutnya hadis Nabi saw, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan di-

sepakati oleh Imam Bukhari (متفق عليه ), yaitu: 

هَبِ  هَبُ بِالذَّ مَ الذَّ
َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل ى اللَّّٰ

َّ
ِ صَل  اللَّّٰ

ُ
 رَسُول

َ
 قَال

َ
ِ قَال

دْرِي  خُ
ْ
بِي سَعِيد  ال

َ
عَنْ أ

حِ مِثْ 
ْ
مِل
ْ
بِال حُ 

ْ
مِل
ْ
مْرِ وَال مْرُ بِالتَّ عِيرِ وَالتَّ عِيرُ بِالشَّ بُر ِ وَالشَّ

ْ
بِال بُرُّ 

ْ
ةِ وَال فِضَّ

ْ
بِال ةُ  فِضَّ

ْ
ا وَال

ً
ل

مُعْطِي فِيهِ سَوَاءٌ ) متفق  بِمِثْل  يَ 
ْ
آخِذُ وَال

ْ
رْبَى ال

َ
أ وْ اسْتَزَادَ فَقَدْ 

َ
أ بِيَد  فَمَنْ زَادَ  دًا 

 178عليه(  

Artinya:   

Dari Abu Said al-Khudri r.a menceritakan bahwa Rasulullah saw, ber-

sabda: Emas ditukar dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan 

gandum, tepung dengan tepung, kurma dengan kurma, garam dengan 

garam, sama takaran dan kwalitasnya, melalui transaksi langsung. Maka 

siapa yang melebihkan atau minta dilebihkan, maka dia melakukan riba, 

yang mengambil dan yang memberi sama saja (H.R Muttafaqun ‘alaih).179 

 

Hadis di atas menunjukkan bahwa Nabi melarang jual beli emas dengan 

emas kecuali yang sama nilainya, kemudian Nabi juga melarang adanya nilai 

tambah dalam jual beli yang mengakibatkan salah satu pihak yang melangsung-kan 

akad yang dirugikan. Disisi lain, Allah swt, juga memberikan aturan secara jelas 

dan tegas dalam urusan hutang-piutang yang merupakan bagian dari muamalah 

maliyah, dan ketegasan aturan tersebut dijelaskan dalam QS. An-Nisaa’/4:29. 

يُّهَا  
َ
أ ذِينَ ٱيََٰٓ

َّ
   ل

ْ
ا  ءَامَنُوا
َ
   ل

ْ
وآ
ُ
ل
ُ
م  تَأۡك

ُ
ك
َ
ل موَٰۡ

َ
م   أ

ُ
طِلِ ٱبِ   بَيۡنَك آ   لۡبَٰ

َّ
ن  إِل

َ
ونَ   أ

ُ
رَةً   تَك ٰ   تَرَاض    عَن   تِجَ

مًۚۡ إِنَّ 
ُ
نفُسَك

َ
 أ
ْ
وآ
ُ
ا تَقتُۡل

َ
مًۚۡ وَل

ُ
نك َ ٱم ِ مۡ رَحِيمًا    للَّّٰ

ُ
انَ بِك

َ
 ك

 
177Muhammad, Abu Bakar. Sabul As-Salam, Terjemahan (Surabaya: al-Ikhlas, 1992), h. 

172 
178 Sahih Muslim, kitab: السفقة , Bab: ًرْف  وَبَيْع  الذَّهَبِ نَقْدا  No. 2971 , الصَّ
179 Terjemahan sendiri 
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Terjemahnya: 

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 

sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 

berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu mem-

bunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.180 

 

Salah satu transaksi yang termasuk bathil adalah pengambilan riba. Menurut 

Abu Sura’i Abdul Hadi, riba adalah tambahan yang diberikan oleh muqthrid kepada 

muqridh atas pinjaman pokoknya, sebagai imbalan atas tempo pembayaran yang 

telah disyaratkan. Dengan penjelasan tersebut riba yang dimaksud dapat diidentifi-

kasikan bahwa: 1) adanya kelebihan dari pokok pinjaman, 2) kelebihan pembayaran 

tersebut sebagai imbalan atas tempo pembayaran, dan 3) adanya jumlah tambahan 

yang disyaratkan dalam transaksi.181 Riba merupakan pemerasan manusia sesama 

manusia di mana sebagian manusia hidup dengan kekayaan yang berlimpah dan 

hanya menggoyangkan kakinya sementara orang yang yang berhutang memeras 

keringat dan mencari tambahan harta kekayaan untuk melunasi hutang. Jumhur 

Ulama membagi Riba dalam dua bagian, yaitu: 

1. Riba Fadhl 

Riba Fadhal yaitu jual beli yang mengandung unsur riba pada barang yang 

sejenis dengan adanya tambahan pada salah satu benda tersebut, misalnya per-

tukaran 1 gram emas dengan 1,5 gram emas, karena itu jika melaksanakan akad jual 

beli antara barang yang sejenis tidak boleh dilebihkan salah satunya agar terhindar 

dari unsur riba.182Tentang keharaman riba Fadhal ini dikuatkan hadis Nabi saw. 

 
180Alquran dan Terjemahan, Kementerian Agama RI (2017), Departemen Agama RI 

(2017), h. 107. 
181Abu Sura’i Abdul Hadi. Bunga Bank dalam Persoalan dan Bahayanya terhadap 

Masyarakat (Yogyakarta: Yayasan Masjid Manarul Islam Bangil, Cet. I, 1991), h. 125. 
182Rusyd, Ibnu. Bidyatul al-Mujtahid wa Nihayah (Beirut: al-Miqtashia, tt, Juz I), h. 129. 
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ْ
نْطَةُ بِال حِ

ْ
مَ التَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَال

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل ى اللَّّٰ

َّ
ِ صَل  اللَّّٰ

ُ
 رَسُول

َ
 قَال

َ
بِي هُرَيرَْةَ قَال

َ
نْطَةِ  عَنْ أ حِ

رْبَ 
َ
وْ اسْتَزَادَ فَقَدْ أ

َ
ا بِمِثْل  يَدًا بِيَد  فَمَنْ زَادَ أ

ً
حِ مِثْل

ْ
مِل
ْ
حُ بِال

ْ
مِل
ْ
عِيرِ وَال عِيرُ بِالشَّ ا مَا وَالشَّ

َّ
ى إِل

وَانُهُ )رواه مسلم( 
ْ
ل
َ
فَتْ أ

َ
 اخْتَل

Artinya:   

Dari Abu Hurairah r.a berkata: Rasulullah saw, bersabda (juAllah) kurma 

dengan kurma, tepung dengan tepung, gandum dengan gandum, garam 

dengan garam, sama timbangannya, sama bandingannya, melalui transaksi 

langsung. Maka barang siapa menambah atau minta tambahan, maka ter-

masuk riba, kecuali ada perbedaan warna” (HR.Muslim).183 

 

Hadis lain yang menjadi dasar hukum keharaman riba fadhal ini adalah: 

مَ  
َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل ى اللَّّٰ

َّ
ِ صَل  اللَّّٰ

َ
ي سَمِعْتُ رَسُول ِ

 إِن 
َ
امِتِ فَقَامَ فَقَال غَ عُبَادَةَ بْنَ الصَّ

َ
فَبَل

عِيرِ  عِيرِ بِالشَّ بُر ِ وَالشَّ
ْ
بُر ِ بِال

ْ
ةِ وَال فِضَّ

ْ
ةِ بِال فِضَّ

ْ
هَبِ وَال هَبِ بِالذَّ يَنْهَى عَنْ بَيْعِ الذَّ

وْ ازْدَادَ فَقَدْ 
َ
ا سَوَاءً بِسَوَاء  عَيْنًا بِعَيْن  فَمَنْ زَادَ أ

َّ
حِ إِل

ْ
مِل
ْ
حِ بِال

ْ
مِل
ْ
مْرِ وَال مْرِ بِالتَّ وَالتَّ

رْبَى.
َ
 أ

Artinya:   

Dari ‘Ubadah bin Shamit berkata: Saya mendengar Rasulullah saw me-
larang menjual emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan 
gandum, tepung dengan tepung, kurma dengan kurma, garam dengan 
garam, kecuali takaran dan kualitasnya sama, dilakukan dengan tunai. Maka 
siapa yang menambah, atau minta dilebihkan, maka dia melakukan riba 
(HR. Muslim).184 

 

Hadis ini menjelaskan bahwa yang berlaku pada riba fadhal ialah pada 

benda emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, kurma 

dengan kurma, garam dengan garam.  Para Fuqaha berbeda pendapat tentang riba 

Fadhal ini antara lain: a) Ulama berpegang pada zahir di atas bahwa riba itu hanya 

terbatas pada beberapa macam sesuai dengan yang disebutkan di atas, maka pada 

barang yang lain tidak berlaku padanya riba Fadhal, pendapat ini dipegang oleh 

 
183Sahih Muslim, kitab: السفقة , Bab: ًرْف  وَبَيْع  الذَّهَبِ نَقَدا  No. 2972 , الصَّ
184Sahih Muslim, kitab: السفقة , Bab: الصرف وبيع الذهب نقدا , No. 2969 
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Qatadah, Thawus, Usman al-Basthi, Ibn Aqil al-Hambali dan golongan Dairiyah;185 

b) Sedangkan Amar, Abu Hanifah dan Ahmad bin Hambal berpendapat bahwa 

segala sesuatu yang dapat ditakar, dapat ditimbang dapat dimasuki riba; dan c)  As-

Syafi’i dan Ahmad dalam suatu riwayat berpendapat bahwa riba itu termasuk 

padanya emas, perak dan tiap-tiap makanan yang memakai takaran dan timbangan. 

Sedangkan Maliki memandang riba Fadhal itu hanya pada makanan pokok (yang 

bisa menguatkan tubuh). 

Pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa para fuqaha telah sepakat tentang 

keharaman riba fadhal, untuk semua jual beli yang disebutkan di atas, kecuali sama 

kualitas dan kuantitasnya dan diberikan secara tunai. 

2. Riba Nasi’ah 

Riba Nasi’ah yaitu tambahan yang disyaratkan yang diambil oleh orang 

yang berhutang dari orang yang berhutang sebagai imbalan penundaan pembayar-

an hutang.186Riba nasiah ini riba yang dilakukan masyarakat jahiliyah. Riba nasiah 

juga dikenal dengan riba hutang karena pelaksanaan riba ini menyangkut dengan 

hutang piutang, dan merupakan praktek riba nyata dilarang dalam Islam, karena di-

anggap sebagai penimbunan kekayaan secara tidak wajar dan mendapatkan ke-

untungan tanpa melakukan usaha. Kelebihan pembayaran karena penundaan waktu 

pembayaran yang akhirnya jumlah hutang semakin membengkak.  

Ibnu Abas, Usamah Ibn Jaid ibn Arqam, Jubair, ibn Jabir berpendapat 

bahwa riba yang diharamkan hanya riba Nasi’ah, pendapat ini didasarkan pada 

hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim bahwa Nabi saw, bersabda: 

 
185Muhammad, Abu Bakar. Sabul As-Salam, (Terjemahan)(Surabaya: al-Ikhlas, 1992), h. 

120. 
186Zuhdi, Masjuk. Masilul Fiqh (Jakarta: CV Mas Agung, 1993), h. 100. 
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ا فِيْ النَّسِئَةِ 
َّ
ا رِبًا اِل

َ
 ل

Artinya: Tidak ada riba kecuali pada riba nasiah. Hadis di atas dapat 

diartikan bahwa riba nasiah adalah riba terberat dibandingkan dengan riba lainnya. 

Hal ini sama dengan pernyataan, tidak ada ulama di daerah ini kecuali Ahmad”, 

padahal kenyataannya juga ada ulama selain Ahmad. Hanya saja Ahmad merupa-

kan ulama yang paling disegani.187 Ibn Daqieqil’id berkata bahwa hikmah peng-

haraman riba adalah untuk menghapus penganiayaan, karena mengambil tambahan 

dari pokok modal adalah perbuatan aniaya. 

Penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa riba merupakan per-

ikatan yang menimbulkan kemudharatan baik pada mental seseorang maupun pada 

masyarakat. Seseorang yang sudah terbiasa mendapat keuntungan dengan mudah 

melalui riba akan malas berusaha sehingga dengan sendiri mental masyarakat men-

jadi jelek. Antara hutang piutang mempunyai hubungan yang erat.  

Dilihat dari tujuan, hutang piutang adalah mewujudkan rasa saling tolong-

menolong diantara sesama sekaligus memelihara kelancaran dan ketertiban dalam 

bermuamalah, sedangkan riba tujuannya hanya mencari keuntungan sepihak. Orang 

berpiutang mencoba menarik keuntungan sebanyak-banyaknya dari pihak yang 

berhutang, meskipun tujuan antara hutang piutang dengan riba tidak sejalan namun 

keduanya mempunyai hubungan yang erat yaitu riba itu timbul karena adanya 

hutang piutang yang merupakan salah satu penyebab timbulnya riba. 

 
187Al-Zuhaili, Wahbah. Al-Fiqh Al-Islami Wa Adilatuhu (Beirut: Dar Al-Fikr, tt, Juz IV), 

h. 174.  
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Sementara itu, Syafii’i Antonio,188 mengemukakan bahwa riba dapat ter-jadi 

karena dua, yaitu: karena hutang piutang dan karena jual beli. Riba kelompok 

pertama terbagi: riba qardh, yaitu suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu 

yang disyaratkan terhadap yang berhutang (muqaridh) dan riba jahiliyah, yaitu 

hutang dibayar lebih dari pokoknya, karena si peminjam tidak mampu membayar 

hutangnya pada waktu yang ditetapkan. Sedang kelompok riba kedua terbagi: riba 

fadhl, yaitu pertukaran dengan barang sejenis dengan kadar yang berbeda, sedang-

kan barang yang dipertukarkan itu termasuk dalam jenis barang ribawi dan riba 

nasiah, yaitu penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang 

dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. 

Terkait dengan riba, Sanhuri juga menjelaskan bahwa macam dan bentuk 

riba yang diantaranya: riba masa pra-Islam (jahiliyah), riba al-nasi’ah, riba al-

fadhl danriba al-qardh. Karena itu, lebih lanjut Sanhuri menegaskan bahwa larang-

an riba dalam semua bentuknya bermuara pada aspek norma, meskipun tingkat 

larangannya bervariasi. Berdasarkan alasan ini, riba tidak dapat dianggap sah 

menurut hukum kecuali dalam keadaan terpaksa (dharuri) atau benar-benar butuh 

(haja), dan menurutnya riba al-jahiliyah merupakan bentuk riba yang paling buruk 

diantara sekian bantuk riba, karena secara mutlak dilarang.189 Allah swt, berfirman 

dalam QS. Al-Baqarah/2 : 275. 

 
188 Muhammad Syafi’i Antonio. Bank Syariah dari Teori ke Praktik (Jakarta: Gemainsani 

Pres, 2001), h. 41-42. 
189 Andul al-Razzak Sanhuri. Bank Islan dan Bunga, Cet. II (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2004), h. 77. 
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ذِينَ ٱ
َّ
ونَ   ل

ُ
ل
ُ
 ٱ  يَأۡك

ْ
بَوٰا ا  لر ِ
َ
ا  يَقُومُونَ   ل

َّ
مَا   إِل

َ
ذِيٱ  يَقُومُ   ك

َّ
طُهُ   ل نُ ٱ  يَتَخَبَّ يطَٰۡ ًۚ ٱ  مِنَ   لشَّ  لۡمَس ِ

لِكَ  نَّهُمۡ  ذَٰ
َ
   بِأ

ْ
وآ
ُ
  مِ   لبَۡيۡعُ ٱ  إِنَّمَا  قَال

ُ
ۗ ٱثلۡ

ْ
بَوٰا    لر ِ

َّ
حَل

َ
ُ ٱ   وَأ مَ   لبَۡيۡعَ ٱ  للَّّٰ ًۚ ٱ  وَحَرَّ

ْ
بَوٰا  جَآءَهُۥ   فَمَن  لر ِ

هِۦ فَ مَوۡعِظَةً  ِ
ب  ن رَّ ى    نتَهَىٰ ٱ م ِ

َ
مرُۡهُۥٓ إِل

َ
فَ وَأ

َ
هُۥ مَا سَل

َ
بُ   للَِّّٰ  ٱفَل صۡحَٰ

َ
ئِكَ أ

ََٰٓ
وْل
ُ
وَمَنۡ عَادَ فَأ

لِدُونَ    لنَّارِ  ٱ  هُمۡ فِيهَا خَٰ
Terjemahnya: 

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan 

seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) pe-

nyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka 

berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, pada 

hal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-

orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus ber-

henti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya 

dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. 

Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-

penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.190 

 

Batasan riba yang diharamkan oleh Alquran itu sebenarnya tidak memerlu-

kan penjelasan yang rumit, karena sesungguhnya riba adalah bentuk transaksi yang 

telah dikenal oleh non-Arab. Padahal bangsa Yahudi telah mempraktikkan riba jauh 

sebelum ayat di atas turun, sampai perbuatan diinventarisasi oleh Alquran dalam 

kumpulan catatan kriminal mereka yang digambarkan dalam QS. An-Nisaa’/4:161. 

خذِۡهِمُ  
َ
 ٱوَأ

ْ
بَوٰا    وَقَدۡ  لر ِ

ْ
كۡلِهِمۡ  عَنۡهُ   نُهُوا

َ
   وَأ

َ
ل مۡوَٰ

َ
طِلًِۚ ٱبِ   لنَّاسِ ٱ  أ عۡتَدنَۡا  لۡبَٰ

َ
فِرِينَ   وَأ

َٰ
 لِلكۡ

لِيمً  عَذَابًا مِنۡهُمۡ
َ
 ا   أ

Terjemahnya:  

Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah 

dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang 

dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang 

kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.191 

 
190Alquran dan Terjemahan, Kementerian Agama RI (2017), h. 58. 
191Alquran dan Terjemahan, Kementerian Agama RI (2017), h. 136.  



121 

 

 

Muhammad Abdul dan Muridnya Muhammad Rashid Ridha, ketika men-

jelaskan bentuk riba yang dilarang pada masa pra-Islam, mereka menegaskan 

bahwa riba pada masa itu dipraktikkan dalam bentuk tambahan pembayaran yang 

diminta dari pinjaman yang telah melewati batas tempo pembayaran, sehingga 

mengalami penangguhan yang menyebabkan meningkatnya pembayaran hutang.192 

Pandangan Abduh dan Rashid Ridha serta Ibn Qayyim, Abd. Al-Razzaq Sanhuri 

yang merupakan kumpulan pakar Hukum Islam Mesir menegaskan bahwa bunga 

yang dilarang karena berlipat ganda. Hal ini sejalan dengan QS. Ali Imran/3:130. 

يُّهَا 
َ
أ ذِينَ ٱيََٰٓ

َّ
  ل

ْ
ا ءَامَنُوا
َ
  ل

ْ
وا
ُ
ل
ُ
 ٱ تَأۡك

ْ
ا بَوَٰٓ فً  لر ِ ضۡعَٰ
َ
عَفَةً  وَ أ ضَٰ  ٱا مُّ

ْ
َ ٱ تَّقُوا مۡ تُفۡلِحُونَ   للَّّٰ

ُ
ك
َّ
عَل
َ
 ل

Terjemahnya:  

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan 

berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat 

keberuntungan.193 

 

Keputusan sidang Lajnah Bhtsul Masail Nahdlatul Ulama (NU) mengenai 

hukum bunga adalah hampir sama dengan gadai. Karena itu, dalam Munas Ulama 

di Bandar Lampung Tahun 1992 menetapkan tiga aspirasi yang berkembang, yaitu: 

1) hukumnya haram berdasarkan qiyas terhadap riba, 2) hukumnya halal berdasar-

kan al-maslahah, dan 3) subhat,194 sebagaimana tersirat dalam QS Al-Baqarah/ 

2:279. 

نَ   رۡب  م ِ  بِحَ
ْ
 فَأذَۡنُوا

ْ
وا
ُ
مۡ تَفعَۡل

َّ
ِ ٱفَإِن ل ا تَظلِۡمُونَ   للَّّٰ

َ
مۡ ل

ُ
لِك موَٰۡ

َ
مۡ رُءُوسُ أ

ُ
ك
َ
وَرَسُولهِِ ۦ وَإِن تُبۡتُمۡ فَل

مُونَ  
َ
ا تُظلۡ

َ
 وَل

 
192Andul al-Razzak Sanhuri. Bank Islan dan Bunga (2004), h. 75. 
193Alquran dan Terjemahan, Kementerian Agama RI (2017), h. 84.  
194Aziz Masyuri. Masalah Keagamaan Hasil Muktamar dan Munas Ulama Nahdlatul 

Ulama (Surabaya: Dinamika Press, 1997), h. 368 – 370. 
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Terjemahnya: 

Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ke-

tahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu 

bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak 

menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. 

 

Berdasarkan uraian di atas terkait dengan diharamkannya riba, maka umat 

Islam harus berhati-hati dalam menjalankan segala praktik muamalah, khususnya 

dalam praktik hutang piutang di masyarakat, termasuk masyarakat di Kabupaten 

Bone, karena Allah swt, dengan keras mengecam dan melarang praktik-praktik riba.  
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E. Kerangka Konseptual 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Konseptua; 
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BAB III  

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Berdasarkan pada latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan, 

maka jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Jenis penelitian tersebut meng-

gambarkan, meringkas berbagai kondisi, situasi atau fenomena sosial yang ada di 

masyarakat dan upaya menarik realitas itu ke permukaan sebagai ciri, karakter, 

sifat, model, tanda atau gambaran tentang kondisi, situasi atau fenomena tertentu1. 

Penelitian kualitatif disebut juga penelitian naturalistik karena penelitiannya di-

lakukan pada kondisi yang alamiah karena data yang terkumpul dan analisisnya 

lebih bersifat kualitatif. 

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone dengan 

cara mewancarai langsung beberapa masyarakat yang terlibat langsung dalam 

praktik massanra galung yang ada di Kecamatan tersebut, dalam hal ini masyarakat 

yang diwawancarai, yaitu penggadai dan yang menerima gadai. Ini bertujuan untuk 

memperoleh data dan keterangan yang akurat mengenai praktik massanra galung 

yang dilakukan di Kecamatan tersebut. 

B. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 1) Pendekatan 

fenomenologis. Digunakan pendekatan fenomenologis karena berkaitan lansung 

dengan gejala-gejala yang muncul di sekitar lingkungan manusia. Penelitian ini 
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berusaha untuk memahami makna peristiwa serta interaksi pada orang-orang dalam 

situasi tertentu, pendekatan ini menghendaki adanya sejumlah asumsi yang ber-

lainan dengan cara yang digunakan untuk mendekati perilaku orang yang maksud 

menemukan fakta. Penelitian kualitatif ini digunakan karena data-data yang di-

butuhkan berupa sebaran informasi yang tidak perlu di kualifikasikan.195 2) Pen-

dekatan normatif, yaitu metode pendekatan terhadap suatu masalah yang didasar-

kan pada hukum Islam, baik yang berasal dari Alquran, al-hadis, kaidah-kaidah 

fikih maupun pendapat ulama. 

C. Sumber Data 

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari 

mana data diperoleh. Data merupakan hasil pencatatan baik berupa fakta dan angka 

yang dijadikan bahan untuk menyusun informasi. Berdasarkan pengertian tersebut, 

subjek penelitian adalah sumber utama data penelitian yang memiliki data me-

ngenai variabel-variabel yang diteliti. Subjek penelitian dimana subjek tersebut 

akan diambil datanya dan selanjutnya akan diambil kesimpulannya atau sejumlah 

subjek yang akan diteliti dalam suatu penelitian.  

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa sumber data, baik 

sumber data primer dan sekunder, adapun yang dimaksud dengan sumber data 

primer dan sekunder adalah: 

1. Sumber Data Primer.  

Data Primer adalah data biasanya diperoleh dengan survei lapangan yang 

menggunakan semua metode pengumpulan data original. Data yang diperoleh 

 
195Tim Dosen Fakultas Syari’ah, Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Malang: 

Fakultas Syari’ah UIN Maulana Malik Ibrahim, 2005), h. 11. 
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dengan wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terkait dalam praktik 

Massanra Galung di Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone. Data ini diperoleh dan 

dikumpulkan peneliti dari hasil wawancara langsung dengan Rahin (orang yang 

menggadaikan) dan Murtahin (orang yang menerima gadai/berutang).196 

2. Sumber Data Sekunder.  

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen (tabel, 

catatan dan lain-lain), foto-foto dan lain-lain yang dapat memperkaya data 

primer.197 Data yang diperoleh dari pihak yang tidak berkaitan secara lansung 

dengan peneliti-an ini, seperti data yang diperoleh dari perpustakaan dan sumber-

sumber lain seperti buku-buku, dokumen-dokumen, jurnal penelitian, atau artikel-

artikel yang ber-hubungan dengan materi penelitian, yang tentunya sangat 

membantu hingga ter-kumpulnya data yang berguna untuk penelitian ini. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam 

penelitian ini, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Ada-

pun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:  

1. Observasi, yaitu merupakan metode pengumpulan data primer dengan cara 

melakukan pengamatan secara langsung di lokasi penelitian. Hal ini 

bertujuan memahami dan mencari jawaban, serta bukti terhadap fenomena 

social yang terjadi pada daerah tersebut. 

 
196Mudrajad Kuncoro. Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi. (Ed.3; Jakarta: Erlangga), 

h. 148.  
197Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: PT. 

Rineka Cipta, 2013), h. 21-22. 
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2. Wawancara adalah Tanya jawab lisan antar dua orang atau lebih secara 

lansung.198 Wawancara ialah proses komunikasi atau interaksi untuk 

mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan 

informan atau subjek penelitian Wawancara digunakan sebagai teknik 

pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan 

untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila 

peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan 

jumlah respondennya sedikit/kecil. 

Jenis wawancara yang digunakan oleh peneliti yaitu wawancara 

tidak terstruktur. Dimana Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara 

yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang 

telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. 

Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar per-

masalahan yang akan ditanyakan. Dalam wawancara tidak terstruktur, 

peneliti belum mengetahui secara pasti data apa yang akan diperoleh, 

sehingga peneliti lebih banyak mendengarkan apa yang diceritakan oleh 

responden. Berdasarkan analisis terhadap setiap jawaban dari responden 

tersebut, maka peneliti dapat mengajukan berbagai pertanyaan berikut-nya 

yang lebih terarah pada satu tujuan. Dalam melakukan wawancara maka 

pewawancara harus memperhatikan tentang situasi dan kondisi sehingga 

dapat memilih waktu yang tepat kapan dan dimana harus melakukan 

wawancara. 

 
198Muhammad Idrus, Metode Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial (Yogyakarta: UII Press, 2007), 

h. 55. 
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3. Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, 

gambaran, notulen, dan lain sebagainya.199 Dalam penelitian ini 

mengguna-kan kamera smartphone untuk melakukan dokumentasi. 

4. Studi Pustaka adalah teknik pengumpulan data dengan menggunakan buku 

atau referensi sebagai penunjang penelitian, dan dengan melengkapi atau 

mencari data-data yang dipergunakan peneliti dari literature, referensi, dan 

yang lainnya. 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen dalam penelitian ini merupakan perangkat lunak dari rangkaian 

proses pengmpulan data pada obyek penelitian. Intrumen penelitian teramat penting 

dalam hal apa dan bagaimana yang harus dilakukan untuk memperoleh data pada 

obyek penelitian instrumen penelitian bagaikan jalan atau jaring yang akan diguna-

kan untuk menangkap dan mengumpulkan data yang lebih lengkap dan lebih 

akurat.200 

Dalam observasi peneliti mengunakan buku catatan atau alat tulis menulis 

agar pada saat melakukan penelitian dapat dengan mudah mencatata dengan baik 

beragam peristiwa yang ada di lokasi penelitian. Untuk wawancara peneliti meng-

gunakan beberapa alat untuk pengumpulan data seperti pedoman wawancara, 

handphone serta alat perekam. Pedoman wawancara di gunakan untuk lebih mem-

permuda dalam hal mengingat apa yang berhubungan dengan objek penelitian pada 

saat wawancara. Handphone digunakan untuk mengambil gambar dan merekam 

 
199Lexy J. Moeleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosdakarta, 

2000), h. 178. 
200M. Burhan Bungin, Metode Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi dan Kebijakan 

Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainya. Edisi II, (Jakarta: kencana, 2011), h. 104-105. 
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pada saat wawancara dilakukan supaya dapat mempermuda dalam menganalisis 

hasil wawancara dan dijadikan sebagai lampiran dari hasil penelitian. 

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

1. Teknik Pengelolaan 

Memperoleh data yang dapat di uji kebenarannya, relevan dan lengkap maka 

penelitian ini harus mengunakan metode pengumpulan data berupa penelitian 

lapangan. Penelitian lapangan dilakukan dengan langkah-langkah berikut: 

a. Inventarisasi masalah yang akan dibahas sesuai dengan hasil eksplorasi dan 

investigasi awal. 

b. Pengumpulan data-data lapangan yang berkaitan dengan bahan penelitian, baik 

melalui penyebaran angket tertutup, interview terhadap pelaku, dalam hal ini 

pengelola. 

c. Pengolahan data secara kritis-analisis, verifikatif dan obyektif. 

d. Sistematisasi pembahasan sesuai dengan kerangka penelitian. 

e. Memformulasikan pembahasan sesuai dengan arah dan tujuan penelitian. 

2. Analisis data 

Analisis data dalam sebuah penelitian sangat dibutuhkan bahkan merupakan 

bagian yang sangat menentukan dari beberapa langkah penelitian sebelumnya. 

Dalam penelitian kualitatif, analisis data harus seiring dengan pengumpulan fakta-

fakta di lapangan, dengan demikian analisis data dapat dilakukan sepanjang proses 

penelitian dengan menggunakan teknik analisis sebagai berikut: 

a. Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyeder-

hanaan, pengabstraan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan 
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catatan tertulis di lapangan, proses ini berlangsung terus-menerus. Reduksi data 

mengkode, menelusur tema, membuat gugus-gugus. 

b. Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga 

memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan 

tindakan. Bentuk penyajian data kualitatif, dapat berupa teks naratif, maupun 

matrik, grafik, jaringan dan bagan. 

c. Penarikan Kesimpulan adalah upaya penarikan kesimpulan atau verifikasi di-

lakukan peneliti secara terusmenerus selama berada di lapangan Dari permula-

an pengumpulan data, mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan 

pola-pola, penjelasan-penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur 

sebab akibat, dan proposal. 

G. Pengujian Keabsahan Data 

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang 

dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data 

yang diperoleh. Agar data dalam penelitian kualitatif dapat dipertanggungjawabkan 

sebagai penelitian ilmiah perlu dilakukan uji keabsahan data. Pengujian keabsahan 

data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan melalui beberapa langkah, yaitu:201 

1. Credibility adalah pengujian keabsahan data dapat dilakukan dengan me-

mastikan bahwa data yang dikumpulkan memiliki kepercayaan atau 

kredibilitas yang tinggi. Hal ini dapat dicapai dengan melakukan observasi 

yang cermat, wawancara mendalam, dan pencatatan yang akurat.  

 
201Sugiyono dan Puji Lestari, Metode Penelitian Komunikasi (Bandung: Alfabeta, 2021), 

h.579- 586. 
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2. Transferability pengujian yang mengacu pada kemampuan untuk men-

transfer temuan penelitian ke konteks lain. Untuk memastikan transfera-

bilitas data, peneliti perlu memberikan deTesis yang jelas dan rinci tentang 

konteks penelitian, karakteristik partisipan, dan proses peng-umpulan data. 

Hal ini akan memungkinkan peneliti lain atau pembaca untuk memutuskan 

sejauh mana temuan penelitian dapat diterapkan pada konteks lain.  

3. Dependability adalah pengujian ketergantungan merujuk pada kestabilan 

dan konsistensi data yang diperoleh. Pengujian keabsahan data dapat di-

lakukan dengan memastikan bahwa proses pengumpulan dan analisis data 

dilakukan dengan cermat dan konsisten. Langkah-langkah dokumentasi 

rinci dan rekam jejak yang terperinci tentang langkah-langkah penelitian 

akan membantu memastikan dependabilitas data.  

4. Confirmability adalah pengujian yang berhubungan dengan objektivitas 

penelitian dan kemampuan untuk mengkonfirmasi temuan dengan data 

yang ada. Pengujian keabsahan data dapat dilakukan dengan melakukan 

refleksi diri dan mencatat bagaimana pengalaman peneliti, kepercayaan, 

dan nilai-nilai pribadi dapat mempengaruhi proses penelitian. Hal ini akan 

membantu memastikan bahwa penelitian tidak terpengaruh oleh bias atau 

persepsi subjektif. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Kecamatan Ajangale 

1.  Letak Geografis 

Kecamatan Ajangale adalah salah satu kecamatan di Kabupaten Bone yang 

terletak sekitar 42 km2 dari pusat pemerintahan Kabupaten Bone. Secara geografis, 

Kecamatan Ajangale ada pada koordinat 120o 08’. Wilayah Kecamatan Ajangale 

terletak di bagian utara Kabupaten Bone dan memiliki batas-batas wilayah sebagai 

berikut: 

a. Di sebelah barat, Kecamatan Ajangale berbatasan dengan Kabupaten Wajo. 

b. Di sebelah utara, Kecamatan Ajangale juga berbatasan dengan Kabupaten 

Wajo. 

c. Di sebelah timur, wilayah ini berbatasan dengan Kecamatan Dua Boccoe. 

d. Di sebelah selatan, Kecamatan Ajangale berbatasan dengan Kabupaten 

Soppeng. 

Wilayah ini memiliki lokasi yang strategis dan batas-batas geografis yang 

jelas, yang mempengaruhi hubungan dan interaksi antara Kecamatan Ajangale 

dengan wilayah sekitarnya, termasuk Kabupaten Wajo, Kecamatan Dua Boccoe, 

dan Kabupaten Soppeng. 

Kecamatan Ajangale terletak pada ketinggian sekitar 700 meter di atas 

permukaan air laut. Seluruh desa yang ada di Kecamatan Ajangale terletak di 

wilayah bukan di pesisir pantai, dengan 5 desa diklasifikasikan sebagai Swakarya 

dan 9 desa sebagai Swasembada. Luas wilayah Kecamatan Ajangale adalah sekitar 
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139,00 km2 persegi dan mencakup 12 desa, 2 kelurahan, 39 dusun, 8 lingkungan, 

dan 212 RT. 

Seluruh desa dan kelurahan yang ada, tiga diantaranya memiliki wilayah 

terluas. Desa Timurung adalah yang terluas dengan luas wilayah mencapai 15,05 

km2 persegi atau sekitar 10,83% dari total luas Kecamatan Ajangale. Di urutan 

kedua terdapat Desa Leppangeng dengan wilayah seluas 14,95 km2 persegi atau 

sekitar 10,76% dari total luas kecamatan. Sementara di urutan ketiga adalah Desa 

Lebbae dengan wilayah seluas 12,50 km2 persegi, atau sekitar 8,99% dari luas 

wilayah Kecamatan Ajangale.  

Di sisi lain, wilayah terkecil pertama adalah Kelurahan Pompanua Riattang 

dengan wilayah hanya sekitar 5,25 km2 persegi, atau sekitar 3,78% dari total luas 

kecamatan. Di urutan kedua wilayah terkecil adalah Desa Labissa dengan luas 

wilayah sekitar 5,50 km2 persegi atau sekitar 3,96% dari luas wilayah Kecamatan 

Ajangale, sementara di urutan ketiga adalah Kelurahan Pompanua dengan wilayah 

seluas 5,75 km2 persegi atau sekitar 4,14% dari luas wilayah Kecamatan Ajangale. 

Tabel 4.1 

Luas Wilayah Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Ajangale, 2018 

Kode Wil. Desa/Kelurahan Luas (km2) Total Area Persentase 

1 2 3 4 

001 Manciri 11,50 8,27 

002 Lebba’e 12,50 8,99 

003 Amessangeng 9,50 6,83 

004 Leppangeng 14,95 10,76 

005 Allamungeng Patue 10,50 7,55 

006 Timurung 15,05 10,83 

007 Labissa 5,50 3,96 
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Lanjtan Tabel 4.1 

1 2 3 4 

008 Opo 6,50 4,68 

009 Pinceng Pute 8,50 6,12 

010 Welado 9,50 6,83 

011 Pompanua 5,75 4,14 

012 Pompanua Riattang 5,25 3,78 

013 Telle 12,00 8,63 

014 Pacciro 12,00 8,63 

 Ajangale 139,00 100,00 

Sumber: Kecamatan Ajangale dalam Angka 2019 

Ibukota Kecamatan Ajangale terletak di Kelurahan Pompanua. Desa ter-

dekat dari ibukota Kecamatan adalah Kelurahan Pompanua Riattang yang berjarak 

sekitar 1 kilometer, diikuti oleh Desa Opo dengan jarak sekitar 3 kilometer, dan 

Desa Telle dengan jarak sekitar 4 kilometer. Sementara itu, Desa yang terjauh dari 

ibukota Kecamatan adalah Desa Manciri yang berjarak sekitar 15 kilometer, diikuti 

oleh Desa Leppangeng dan Desa Allamungeng Patue dengan jarak sekitar 11 

kilometer, dan Desa Lebbae dan Desa Amessangeng dengan jarak sekitar 10 

kilometer. Selain itu, jarak tempuh dari ibukota Kecamatan Ajangale ke ibukota 

Kabupaten adalah sekitar 1 jam. 

Tabel 4.2 

Jarak Ibukota Desa/Kelurahan ke Ibukota Kecamatan Ajangale, 2018 

Kode Wil. Desa/Kelurahan Jarak ke Ibu Kota Kecamatan 

1 2 3 

001 Manciri 15 

002 Lebba’e 10 

003 Amessangeng 10 

004 Leppangeng 11 
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Lanjutan Tabel 4.2 

1 2 3 

005 Allamungeng Patue 11 

006 Timurung 9 

007 Labissa 8 

008 Opo 3 

009 Pinceng Pute 6 

010 Welado 5 

011 Pompanua 0 

012 Pompanua Riattang 1 

013 Telle 4 

014 Pacciro 7 

Sumber: Kecamatan Ajangale dalam Angka 2019 

 

2. Jumlah Penduduk 

 

Kehadiran penduduk dalam suatu daerah memiliki peran yang sangat 

penting dalam proses pembangunan. Penduduk bukan hanya merupakan sumber 

daya manusia, tetapi juga menjadi modal utama yang mendukung perkembangan 

dan kemajuan wilayah tersebut. Mereka berperan sebagai tenaga kerja, otak, dan 

agen pelaksana pembangunan. Dengan memahami kondisi demografi dari pen-

duduk di suatu wilayah, pemerintah dan para perencana pembangunan dapat 

merencanakan inisiatif dan program-program yang lebih tepat sasaran serta sesuai 

dengan kebutuhan dan karakteristik penduduk setempat. 

Tahun 2018, Kecamatan Ajangale memiliki total populasi sekitar 27.504 

jiwa, yang terdiri dari 12.787 jiwa laki-laki dan 14.717 jiwa perempuan. Hal ini 

menggambarkan distribusi jenis kelamin di wilayah ini. Di sisi lain, terdapat variasi 

dalam jumlah penduduk antara berbagai desa dan kelurahan di Kecamatan 

Ajangale. 
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Kelurahan Pompanua adalah yang terbesar dengan populasi sekitar 4.039 

jiwa. Diikuti oleh Desa Welado dengan 2.725 jiwa dan Desa Timurung dengan 

2.623 jiwa, yang juga memiliki jumlah penduduk yang signifikan. Namun, ada juga 

desa atau kelurahan yang memiliki populasi yang lebih kecil, seperti Desa Labissa 

dengan 903 jiwa, Desa Amessangeng dengan 956 jiwa, dan Desa Pinceng Pute 

dengan 1.270 jiwa. 

Selain itu, rasio jenis kelamin, atau sex ratio, juga diberikan untuk beberapa 

daerah. Sex ratio mengukur perbandingan antara jumlah laki-laki dan perempuan 

dalam populasi. Sebagai contoh, Desa Welado memiliki sex ratio sekitar 97,04%, 

menunjukkan bahwa jumlah laki-laki dan perempuan hampir seimbang. Di sisi lain, 

Desa Allamungeng Patue memiliki sex ratio sekitar 77,21%, menunjukkan ada 

perbedaan lebih signifikan antara jumlah laki-laki dan perempuan di desa tersebut. 

Tabel 4.3 

Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Desa/kelurahan  

di Kecamatan Ajangale, 2018 

Kode 

Wil. 
Desa/Kelurahan 

Jenis kelamin Ratio Jenis 

Kelamin Laki-laki Perempuan Jumlah 

001 Manciri 851 919 1.770 92,60 

002 Lebba’e 848 1.000 1.848 84,80 

003 Amessangeng 429 527 956 81,40 

004 Leppangeng 765 935 1.700 81,82 

005 Allamungeng Patue 586 759 1.345 77,21 

006 Timurung 1.186 1.437 2.623 82,53 

007 Labissa 432 471 903 91,72 

008 Opo 801 957 1.758 83,70 

009 Pinceng Pute 568 702 1.270 80,91 

010 Welado 1.342 1.383 2.725 97,04 

011 Pompanua 1.937 2.102 4.039 92,15 

012 Pompanua Riattang 1.205 1.353 2.558 89,06 

013 Telle 1.004 1.147 2.151 87,53 

014 Pacciro 833 1.025 1.858 81,27 

 Ajangale 12.787 14.717 27.504 86,89 

Sumber: Kecamatan Ajangale dalam Angka 2019 
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Distribusi dan kepadatan penduduk per km2 di Kecamatan Ajangale adalah 

sebesar 197,84 jiwa. Laju pertumbuhan penduduk yang paling signifikan terjadi di 

Kelurahan Pompanua, yang memiliki kepadatan penduduk sekitar 702,43 jiwa per 

km2. Di urutan kedua, Kelurahan Pompanua Riattang dengan kepadatan penduduk 

sekitar 487,24 jiwa per km2, dan posisi ketiga ditempati oleh Desa Welado dengan 

kepadatan penduduk sekitar 286,84 jiwa per km2. 

Sementara itu, beberapa daerah memiliki kepadatan penduduk yang lebih 

rendah. Desa Amessangeng adalah yang terendah dengan kepadatan penduduk 

sekitar 100,63 jiwa per km2. Di urutan kedua adalah Desa Leppangeng dengan 

kepadatan penduduk sekitar 113,71 jiwa per km2, dan posisi ketiga adalah Desa 

Allamungeng Patue dengan kepadatan penduduk sekitar 128,10 jiwa per km2. 

Tabel 4.4 

Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Desa/kelurahan  

di Kecamatan Ajangale, 2018 

Kode Wil. Desa/Kelurahan Penduduk (%) Kep. Penduduk per km² 

001 Manciri 6,44 153,91 

002 Lebba’e 6,72 147,84 

003 Amessangeng 3,48 100,63 

004 Leppangeng 6,18 113,71 

005 Allamungeng Patue 4,89 128,10 

006 Timurung 9,54 174,29 

007 Labissa 3,28 164,18 

008 Opo 6,39 270,46 

009 Pinceng Pute 4,62 149,41 

010 Welado 9,91 286,84 

011 Pompanua 14,69 702,43 

012 Pompanua Riattang 9,30 487,24 

013 Telle 7,82 179,25 

014 Pacciro 6,76 154,83 

 Ajangale 100,00 197,87 

Sumber: Kecamatan Ajangale dalam Angka 2019 
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Selain itu, struktur penduduk menurut umur merupakan faktor yang sangat 

penting dalam analisis potensi sumber daya manusia di suatu daerah. Hal tersebut 

karena dengan struktur penduduk menurut umur memberikan informasi mengenai 

potensi sumber daya manusia, tingkat ketergantungan penduduk menurut umur 

serta berbagai karakteristik penduduk dan sumber daya manusia lainnya.  

Dalam pengelompokkan jumlah penduduk menurut kelompok umur dibagi 

menjadi kategori usia 0-4 tahun sebanyak 2.025 jiwa, usia 5-9 tahun sebanyak 2.176 

jiwa, usia 10-14 tahun sebanyak 2.221, usia 15-19 tahun sebanyak 2.238, usia 20-

24 tahun 2.119 jiwa, usia 25-29 tahun sebanyak 1.877 jiwa, usia 30-34 tahun 

sebanyak 1.722 jiwa, usia 35- 39 tahun sebanyak 1701, usia 40-44 tahun sebanyak 

1797 jiwa, usia 45-59 tahun sebanyak 1.657, usia 50-54 tahun sebanyak 1.987 jiwa, 

usia 55-59 tahun sebanyak 1.599 jiwa, usia 60-64 tahun sebanyak 1.405 jiwa, usia 

65 tahun keatas 2.782 jiwa. Untuk lebih memperjelas maka disajikan tabel jumlah 

penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin sebagai berikut: 

Tabel 4.5 

Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur di Kecamatan Ajangale, 2018 

Kelompok Umur 
 Jenis kelamin  

Laki-laki Perempuan Jumlah 

1 2 3 4 

0-4 tahun 1.054 971 2.025 

5-9 tahun 1.062 1.114 2.176 

10-14 tahun 1.155 1.066 2.221 

15-19 tahun 1.154 1.084 2.238 

20-24 tahun 1.050 1.069 2.119 

25-29 tahun 921 956 1.877 

30-34 tahun 824 898 1.722 

35-39 tahun 734 925 1.659 
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Lanjutan Tabel 4.5 

1 2 3 4 

40-44 tahun 782 993 1.775 

45-49 tahun 803 1.116 1.919 

50-54 tahun 857 1.130 1.987 

55-59 tahun 715 884 1.599 

60-64 tahun 586 819 1.405 

65+ tahun 1.090 1.692 2782 

Jumlah Total 12.787 14.717 27.504 

Sumber: Kecamatan Ajangale dalam Angka 2019 

 

Tabel 4.5 kelompok umur yang paling banyak adalah 65 tahun keatas 

sebanyak 2.782 jiwa dengan persentase 1.090 laki-laki dan 1.692 perempuam. 

Kedua umur 15-19 tahun sebanyak 2.238 dengan persentase 1.154 laki-laki dan 

1.084 perempuan dan ketiga umur 10-14 tahun sebanyak 2.221 jiwa dengan 

persentase 1.155 laki-laki dan 1.066 perempuan. Sedangkan kelompok umur paling 

sedikit yaitu 60-64 tahun sebanyak 1.405 jiwa dengan persentase 586 laki-laki dan 

819 perempuan. 

3. Pendidikan 

Pendidikan adalah salah satu aset utama yang mendukung kemajuan suatu 

bangsa. Dalam konteks ini, pentingnya memiliki fasilitas dan infrastruktur 

pendidikan yang memadai sangat ditekankan. Kualitas fasilitas dan infrastruktur 

pendidikan yang baik dapat membantu dalam mengoptimalkan proses pendidikan, 

dengan tujuan menghasilkan lulusan yang berkualitas. 

Pembangunan sektor pendidikan bertujuan untuk meningkatkan taraf pen-

didikan masyarakat, yang pada gilirannya akan mempengaruhi perkembangan 

ekonomi dan sosial suatu negara. Pada tahun 2015, di Kecamatan Ajangale terdapat 
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18 Taman Kanak-Kanak (TK), 28 Sekolah Dasar (SD), 3 Madrasah Ibtidaiyah (MI), 

5 Sekolah Menengah Pertama (SMP), 1 Madrasah Tsanawiyah (MTs), 1 Sekolah 

Menengah Atas (SMA), 1 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan 1 Madrasah 

Aliyah (MA). 

Rasio antara jumlah murid dan jumlah guru adalah salah satu indikator yang 

digunakan untuk mengukur upaya dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Hal 

ini bertujuan untuk mendapatkan data dasar yang diperlukan dalam perumusan 

kebijakan pendidikan yang mengedepankan kesetaraan distribusi guru di berbagai 

wilayah. Untuk melihat lebih rinci informasi tentang jumlah sekolah, murid, dan 

guru, tabel berikut disajikan sebagai referensi. 

Tabel 4.6 

Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur di Kecamatan Ajangale, 2018 

Jenjang Sekolah 
Murid 

Jlh 
Guru 

Jlh 
Rasio 

Murid-Guru Lk Pr Lk Pr 

TK 18 - - 780 - 58 58 13,45 

SD 28 1.342 1.261 2.603 40 170 210 12,40 

MI 3 103 75 178 11 15 26 6,85 

SMP 5 428 403 831 32 41 73 11,38 

MTS 1 219 319 538 13 27 40 13,45 

SMA 1 236 366 602 9 14 23 26,17 

MA 1 77 105 182 12 16 28 6,50 

SMK 1 89 109 198 4 8 12 16,50 

Jumlah  58 2.494 2638 5.912 121 291 470 12,58 

Sumber: Kecamatan Ajangale dalam Angka 2019 

Tabel ini memberikan gambaran tentang berapa banyak sekolah di berbagai 

jenjang pendidikan, berapa banyak murid yang ada di masing-masing jenjang, 

berapa banyak guru yang mengajar, dan rasio murid-guru di setiap jenjang 

pendidikan. Data ini membantu dalam pemahaman struktur pendidikan di wilayah 
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tersebut dan dapat digunakan untuk merumuskan kebijakan pendidikan yang lebih 

efektif. 

Selain itu, Tabel 4.6 terlihat bahwa jumah siswa SD paling banyak sebanyak 

2.603 dengan jumlah guru 210. Kemudian siswa SMP dengan jumlah 831 dan 

jumlah guru 73 dan urutan ketiga yakni siswa SMA dengan jumlah siswa 602 dan 

jumlah guru 23 dan yang memilki siswa paling sedikit yakni Mi dengan jumlah 178 

sedangkan untuk jumlah guru paling sedikit yakni SMK yang hanya memilki guru 

12 orang. 

B. Implementasi Massanra di Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone 

Transaksi Massanra mencerminkan strategi ekonomi yang terdapat pada 

masyarakat Bugis, khususnya di Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone. Praktik 

transaksi Massanra ini menggunakan aset-aset berharga sebagai jaminan untuk 

mendapatkan dana tunai atau pinjaman. Namun, perlu diingat bahwa dalam setiap 

budaya atau masyarakat, praktik gadai atau Massanra ini dapat memiliki peraturan 

dan kebiasaan khusus yang perlu diikuti. Penting bagi individu yang terlibat dalam 

praktik ini untuk memahami secara mendalam aturan dan implikasi yang terkait 

dengan menggadaikan aset-aset berharga mereka. 

Secara umum, transaksi massanra dapat diartikan sebagai praktik atau 

tindakan menggadaikan atau menjadikan aset harta benda sebagai jaminan untuk 

mendapatkan pinjaman uang tunai atau sumber dana lainnya. Praktik massanra 

dapat melibatkan berbagai jenis aset sebagai jaminan, seperti tambak maupun 

tanah. Transaksi massanra dalam penelitian ini secara khusus membahas massanra 

yang dilakukan oleh masyarakat Bugis di Kecamatan Ajangale yang berfokus pada 
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massanra galung atau lebih dikenal dengan gadai sawah. Hal ini diungkapkan oleh 

Samsuddin selaku Rahin (Penggadai) bahwa: 

“naiyya mabiasae ri appasanrrang ko kampotta’e, yah, tanah mi bawang, 

galung yarega dare’, de’topa na engka uruntu mappasanrang selaing tanah” 

(biasanya yang dijadikan jaminan gadai di kampung ini, ialah tanah saja, 

sawah atau kebun, saya belum pernah melihat orang menggadai selain 

tanah).202 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa praktik 

transaksi massanra di Kecamatan Ajangale menjadikan tanah pertanian, seperti 

sawah atau kebun sebagai aset yang paling berharga dan umumnya digunakan 

sebagai jaminan dalam praktik gadai. Dalam praktik transaksi massanra galung 

yang dilakukan di Kecamatan Ajangale pada umumnya terbagi menjadi beberapa 

jenis massanra galung yang dikemukakan oleh Samsuddin, bahwa: 

“iyya koe kampongnge massanra galungnge siare’are jenis na, yanaritu 
massanra (massanra biasa), massanra turi, sibawa massanra putta. 
Pertama, massanra biasa yanaritu massanra padamua biasae, ko pada 
biasae tomas-sanrrae jamai galungnge iyarega jaminangnge. Yang kedua, 
massanra turi iyanaritu massanra mabbage wassele’ nasaba lahangnge 
punna tanah’e mato kelolai. Matellunna, massanra putta, yanaritu mas-
sanra gangkanna to massanra’e nappunnangngi tanah’e nasaba dui 
natarimae to mappasanrrae siangke’ni sibawa ellinna tanah’e, neniyya 
de’na nullei wajai” (Kalau disini massanra galung terdiri dari beberapa 
jenis, yaitu massanra, massanra turi dan massanra putta. Pertama, 
massanra biasa yaitu massanra pada umumnya dimana Murtahin mengelola 
sendiri lahan yang dijadikan jaminan. Kedua, massanra turi yaitu massanra 
yang menggunakan sistem bagi hasil dikarenakan lahan tersebut dikelola 
oleh pemilik lahan (Rahin). Ketiga, Massanra Putta yakni massanra yang 
berujung pada kepemilikan tanah secara penuh kepada pihak Murtahin 
dikarenakan uang yang diambil oleh pemilik lahan (Rahin) sama dengan 
harga jual tanah tersebut dan tidak mampu untuk mengembalikan uang 
tersebut)”.203 
 

Dapat dilihat bahwa berbagai jenis Massanra galung mencerminkan 

beragam bentuk perjanjian dan pengelolaan aset tanah dalam masyarakat Bugis. 

 
202Wawancara dengan Samsuddin selaku Rahin: 02 September 2023. 
203 Wawancara dengan Samsuddin selaku Rahin: 02 September 2023 



143 

 

Massanra dapat menjadi sarana penting untuk mengakses dana tunai atau pinjaman, 

di mana aset berharga seperti tanah digunakan sebagai jaminan. Kepentingan untuk 

memahami perbedaan di antara ketiga jenis Massanra ini adalah agar individu yang 

terlibat dalam praktik ini dapat mengelolanya dengan baik dan memahami implikasi 

ekonomi dan hukum islam yang terkait. 

Praktik transaksi massanra galung terdiri dari beberapa jenis massanra, 

yaitu massanra biasa, massanra turi dan massanra putta. Berikut contoh kasus 

massanra yang pernah terjadi di Kecamatan Ajangale: 

1. Kasus Massanra biasa 

Kasus massanra biasa adalah salah satu jenis massanra yang paling sering 

digunakan oleh masyarakat di Kecamatan Ajangale. Massanra biasa adalah praktik 

umum di mana Murtahin mengelola lahan yang digunakan sebagai jaminan, dengan 

pemilik lahan (Rahin) tidak terlibat secara aktif dalam pengelolaannya. Dalam 

praktik ini, Murtahin mengelola sendiri lahan yang dijadikan jaminan. Hal ini dapat 

diartikan bahwa Murtahin yang mengelola lahan tersebut dan bertanggung jawab 

atas pengembangannya. 

Massanra biasa ini pernah dilakukan oleh Muhammad Jabir selaku Rahin 

yang menggadaikan lahannya dikarenakan membutuhkan tambahan biaya untuk 

uang panai’. Berikut wawancara bersama Muhammad Jabir, sebagai berikut: 

“Wappasanrrangngi tanahku angkena 25.000.000 luanna 30 are nasaba 

maeloka pakei tambah-tambah’i dui pappenreku. gangkanna lettu tellu 

taung. Iyaro lahangnge punna duie kelolai narekko narapini wettunna 

ipassu nadepa nullei wajai, punna dui’e alenamupa kelolai lahangnge 

gangkanna punna tanah’e nawajai iro dui’e nalae. Wettu melona ipegau 

engka sabbi pole ri pemerintah desae. nenniya engka bukti secara tertulis 

yakni hitam di atas putih” (Saya menggadaikan tanah saya senilai 25.000. 

0000 dengan luas 30 are untuk digunakan sebagai tambahan uang panai’, 

dengan kesepakatan selama tiga tahun. Lahan tersebut dikelola oleh 
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penerima gadai dan apabila sudah jatuh tempo tetapi belum bisa mengem-

balikan dana tersebut, maka pemilik uang masih berhak mengelolah lahan 

tersebut sampai pemilik tanah mengembalikan uang tersebut. Saya melaku-

kannya dengan kesepakatan kedua belah pihak atas pengetahuan pemerin-

tahan desa sebagai saksi. Kesepakatan dilakukan secara tertulis yakni hitam 

di atas putih dan disaksikan oleh pihak pemerintah desa).204 

 

Hasil wawancara di atas menggambarkan sebuah transaksi gadai tanah di 

mana pemilik tanah menjadikan lahan seluas 30 are senilai Rp. 25.000.000,- sebagai 

jaminan untuk mendapatkan pinjaman uang sebagai tambahan uang panai’. Ke-

sepakatan ini berlaku selama tiga tahun. Dalam hal pembayaran tidak dapat di-

lakukan oleh penerima gadai pada saat jatuh tempo, pemilik uang tetap memiliki 

hak untuk mengelola lahan tersebut hingga penerima gadai dapat mengembalikan 

jumlah pinjaman. Kesepakatan ini dibuat secara tertulis, menegaskan komitmen dan 

syarat-syarat dengan jelas hitam di atas putih. Selain itu, kesepakatan ini juga 

disaksikan oleh pihak pemerintah desa, yang bertindak sebagai saksi. Kehadiran 

saksi dari pemerintah desa memberikan perlindungan tambahan dan memastikan 

bahwa kesepakatan ini dilakukan dengan integritas dan sesuai dengan hukum 

setempat.  

Dalam kasus ini, pemilik tanah (Rahin) menggunakan lahan seluas 30 are 

sebagai jaminan untuk mendapatkan pinjaman uang sebagai tambahan “uang panai” 

dan kesepakatan ini berlaku selama tiga tahun. Ini mencerminkan aspek-aspek 

penting dalam praktik Massanra Galung, di mana pemilik lahan memberikan 

jaminan yang memiliki nilai ekonomi untuk mendapatkan dana tunai yang 

dibutuhkan. Kesepakatan tertulis dan transparansi dalam praktik Massanra Galung 

 
204Wawancara dengan Muhammad Jabir selaku Rahin: 04 September 2023.  
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sangat penting karena menciptakan pemahaman yang jelas tentang kewajiban dan 

hak kedua belah pihak, serta menghindari konflik dan ketidakpastian.  

Kasus di atas mencerminkan pentingnya perjanjian tertulis dan transparansi 

dalam praktik gadai tanah, dengan berfokus pada peraturan waktu dan konsekuensi 

jika pihak penerima gadai tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran. Transaksi 

Massanra Galung ini didasari oleh kesepakatan tertulis yang mengatur jumlah 

pinjaman, durasi, dan konsekuensi jika pembayaran tidak dapat dilakukan tepat 

waktu. Pentingnya saksi dari pihak pemerintah desa dalam transaksi ini adalah 

untuk memberikan perlindungan tambahan dan memastikan bahwa kesepakatan ini 

dilakukan dengan transparansi dan integritas. Hal ini juga dapat membantu 

menyelesaikan sengketa jika terdapat masalah yang timbul dalam transaksi ini. 

2. Kasus Massanra Turi 

Kasus massanra turi adalah salah satu jenis massanra di mana lahan per-

tanian yang digadaikan dan dikelola oleh Rahin (pemilik lahan) dengan sistem bagi 

hasil. Dalam hal ini, lahan tetap dalam kendali dan pengelolaan Rahin. Lahan yang 

digunakan sebagai jaminan tetap dimiliki oleh pemilik lahan (Rahin), dan hasil dari 

lahan tersebut dibagi antara pemilik lahan dan Murtahin. Hal ini menciptakan 

kerjasama ekonomi di mana pemilik lahan mendapatkan sebagian dari hasil dari 

lahan yang digunakan sebagai jaminan. 

Massanra turi ini pernah dilakukan oleh Hayyang selaku Murtahin. 

Hayyang mengemukakan bahwa: 

“Utariamai passanrana pole Bapak Taming  angkena tanahna 40.000.000 

alang seppulo karung lebbi ciceng paneng. Ko 10 karung ibage dua’i 

wasselena ta’lima karungku gangka tellu taung wettunna. Nasaba alena mato 

kalolai lahangnge. Narekko narapini wettunna ipessu na depa gaga duina 

ibicara pemeng sih. Untung maka sedding nasaba engkama wassele lima 



146 

 

karung nalekka ciceng paneng Tapi narekko madodong sinh wasselena 

madodong to nalakka. Iro dui e tette matoi 40. 000.000 lisu” (Saya menerima 

gadai dari Bapak Taming dengan lahan satu petak sawah seharga Rp. 40.000. 

000,- dengan hasil kurang lebih 10 karung setiap panen. Dari 10 karung 

tersebut kami membaginya secara merata, yaitu masing-masing mendapatkan 

5 karung dengan kesepakatan tiga tahun. Kami membaginya karena lahan 

tersebut dikelola oleh Bapak Taming selaku Rahin. Apabila telah jatuh tempo 

dan belum bisa mengembalikan uang 40 juta, maka akan dibicarakan kembali 

sesuai dengan kesepakatan awal. Dalam transaksi massanra turi ini saya 

merasa diuntungkan karena memperoleh hasil 5 karung setiap kali panen dan 

uang dikembalikan sebesar 40 juta setelah jatuh tempo”).205 

 

Wawancara tersebut menggambarkan kasus Massanra Turi, di mana lahan 

pertanian digadaikan oleh Rahin (pemilik lahan) dan dikelola secara bersama oleh 

Rahin dan Murtahin dengan sistem bagi hasil. Kasus ini melibatkan Hayyang 

sebagai Murtahin yang menerima gadai dari Bapak Taming sebagai Rahin dengan 

sebuah lahan pertanian senilai Rp. 40.000.000,- dan kesepakatan untuk membagi 

hasil pertanian selama tiga tahun.  

Dalam praktik Massanra Turi ini, hasil panen dibagi rata, yaitu 5 karung 

untuk masing-masing pihak, karena lahan dikelola oleh Rahin, Bapak Taming. 

Selain itu, kesepakatan juga mencakup situasi ketika pembayaran belum bisa 

dilakukan saat jatuh tempo, di mana akan dibahas kembali sesuai dengan 

kesepakatan awal. Hayyang sebagai Murtahin merasa diuntungkan dalam transaksi 

ini karena selain memperoleh hasil panen sebesar 5 karung setiap kali panen, dia 

juga mendapatkan uangnya kembali sebesar Rp. 40.000.000,- setelah jatuh tempo. 

Kesepakatan Massanra Turi ini mencerminkan kerja sama antara Murtahin dan 

Rahin dalam mengelola lahan pertanian dan berbagi hasil pertanian, dengan 

kesepakatan tertentu yang mengatur pembayaran dan konsekuensi jika pembayaran 

tidak dapat dilakukan tepat waktu. Kesepakatan ini adalah contoh bagaimana 

 
205Wawancara dengan Hayyang selaku Murtahin: 05 September 2023.   
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Massanra Turi dapat memberikan manfaat bagi kedua belah pihak dalam konteks 

transaksi gadai tanah pertanian. 

Kasus Massanra Turi mencerminkan salah satu bentuk kerja sama ekonomi 

di mana pemilik lahan (Rahin) dan Murtahin berbagi tanggung jawab dan hasil 

pengelolaan lahan pertanian. Praktik ini mencerminkan kedua belah pihak untuk 

bekerja sama dalam mengelola sumber daya ekonomi yang berharga. 

Dalam Massanra Turi, hasil panen dari lahan yang digadaikan dibagi antara 

pemilik lahan (Rahin) dan Murtahin. Dalam kasus ini, hasil panen dibagi secara 

merata, yaitu 5 karung untuk masing-masing pihak. Sistem bagi hasil ini men-

cerminkan upaya untuk menciptakan keseimbangan dan keadilan dalam pembagian 

hasil.  

Dalam praktik Massanra Turi, lahan tetap dalam kendali dan pengelolaan 

Rahin. Dalam kasus ini, Bapak Taming memiliki peran aktif dalam pengelolaan 

lahan pertanian. Hal ini menciptakan kerja sama ekonomi yang melibatkan 

kontribusi dari kedua belah pihak. Selain itu, kesepakatan juga mencakup situasi di 

mana pembayaran tidak dapat dilakukan saat jatuh tempo, dan akan dibahas 

kembali sesuai dengan kesepakatan awal. Ini mencerminkan fleksibilitas dan ke-

sediaan untuk menangani perubahan situasi yang mungkin timbul selama periode 

perjanjian. Kesepakatan Massanra Turi adalah contoh transparansi dan integritas 

harus menjadi bagian dari praktik ekonomi dalam masyarakat Bugis. Kesepakatan 

ini mencakup detail yang jelas dan kesaksian pemerintah desa sebagai saksi untuk 

memastikan keabsahan kesepakatan. 

Kasus Massanra Turi ini adalah contoh praktik ekonomi yang mencermin-

kan kerja sama ekonomi, pembagian hasil, integritas, dan fleksibilitas dalam budaya 
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masyarakat Bugis. Transaksi ini adalah bentuk kerja sama yang menguntungkan 

kedua belah pihak, dengan pengaturan yang jelas dan proses yang diawasi dengan 

baik. 

3. Kasus Massanra Putta 

Kasus massanra Putta adalah jenis Massanra yang berujung pada ke-

pemilikan tanah secara penuh kepada pihak Murtahin. Hal ini terjadi karena uang 

yang diambil oleh pemilik lahan (Rahin) sebagai pinjaman sama dengan harga jual 

tanah tersebut, dan Rahin tidak mampu untuk mengembalikan uang tersebut. Ketika 

uang yang diambil oleh pemilik lahan (Rahin) sebagai jaminan sama dengan harga 

jual tanah dan dalam situasi ini, pemilik lahan tidak mampu untuk mengembalikan 

uang yang dipinjamkan dan oleh karena itu harus menyerahkan tanah tersebut 

kepada Murtahin. Hal ini menyebabkan kepemilikan tanah diberikan kepada 

Murtahin. 

Massanra putta ini pernah dilakukan oleh Ahmad selaku Murtahin dengan 

Dg. Marala selaku Rahin. Berikut wawancara bersama Dg. Marala: 

Awalna Dg. Marala nappasarrangngi galung na 50 juta selama tellu taung, 

naekiya narafini wettunna maelo ri fessu, mellausi dui tambahan nasaba 

meloi mangelli tanah ri kampongna, jaji mancajini Dg. Marala nappa-

sarrang puttani galungna (awalnya Dg. Marala menggadaikan sawahnya, 

Rp. 50.000.000,- selama tiga tahun, akan tetapi pada saat jatuh tempo, minta 

uang tambahan, karena dia ingin membeli tanah di kampung-nya, sehingga 

Dg. Marala menggadai putta (mengakhiri) sawahnya).206 

 

Wawancara tersebut menggambarkan bahwa dalam praktik Massanra Putta 

di mana Dg. Marala menggadaikan sawahnya senilai Rp. 50.000.000,- selama tiga 

tahun. Namun, pada saat jatuh tempo, Dg. Marala meminta uang tambahan karena 

 
206Wawancara dengan Dg. Marala selaku Rahin: 06 September 2023  
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dia ingin membeli tanah di kampungnya. Akibatnya, Dg. Marala memutuskan 

untuk mengakhiri praktik gadai pada sawahnya, yang dikenal sebagai “putta” atau 

menggadai putus (mengakhiri) lahan pertanian tersebut. 

Dalam kasus praktik Massanra Putta, pemilik lahan memutuskan untuk 

mengakhiri perjanjian gadai lahan yang telah berlangsung. Hal ini bisa disebabkan 

oleh berbagai alasan, seperti kebutuhan mendesak, perubahan rencana, atau ke-

inginan untuk memiliki kembali kepemilikan lahan. Perubahan kebutuhan dan 

prioritas ekonomi individu dalam konteks praktik Massanra Putta ini menunjukkan 

bahwa perubahan situasi pribadi dapat memengaruhi keputusan terkait praktik 

gadai.  

Kasus ini menunjukkan pentingnya fleksibilitas dalam praktik Massanra, di 

mana pemilik lahan memiliki pilihan untuk mengakhiri perjanjian gadai jika 

mereka memiliki alasan yang kuat atau perubahan situasi yang mengharuskan 

mereka melakukannya. Massanra Putta mencerminkan bagaimana praktik ekonomi 

dalam budaya masyarakat Bugis dapat mengakomodasi perubahan dan kebutuhan 

individu. 

Pentingnya komunikasi dan kesepakatan yang baik dalam praktik Massanra 

Putta juga dapat dilihat dari kasus ini. Perubahan dalam kesepakatan atau keputusan 

untuk mengakhiri praktik gadai harus disampaikan dengan jelas dan dengan 

persetujuan kedua belah pihak. 

Kasus ini mencerminkan aspek kompleks dalam praktik Massanra, di mana 

pemilik lahan awalnya menjadikan lahan sebagai jaminan untuk mendapatkan 

pinjaman, tetapi kemudian menghadapi situasi di mana ia membutuhkan lebih 

banyak uang untuk tujuan lain, sehingga terjadilah proses jual beli tanah. Kasus ini 
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mencerminkan fleksibilitas dan kerumitan dalam kesepakatan gadai serta proses 

transaksi dapat berakhir ketika pemilik lahan tidak dapat atau tidak ingin memenuhi 

kewajiban pembayaran yang telah disepakati.  

Dengan berbagai jenis Massanra ini, masyarakat Bugis memiliki fleksi-

bilitas dalam mengelola aset tanah mereka, baik sebagai jaminan atau untuk 

meningkatkan kerja sama ekonomi dengan Murtahin. Pemahaman yang mendalam 

tentang perbedaan di antara jenis-jenis Massanra ini penting untuk menjaga ke-

adilan dan mengelola praktik ekonomi yang melibatkan aset berharga dengan bijak. 

Ada beberapa faktor yang dapat memotivasi seseorang untuk melakukan 

Massanra Galung atau praktik gadai menggunakan lahan sebagai jaminan dalam 

masyarakat Bugis. Berikut beberapa faktor yang melatar belakangi terjadinya 

praktik transaksi massanra galung: 

a. Kebutuhan Ekonomi Mendesak 

Salah satu faktor utama yang mendorong seseorang untuk melakukan 

Massanra Galung adalah kebutuhan keuangan mendesak. Ketika seseorang 

membutuhkan dana tunai segera untuk memenuhi kebutuhan seperti biaya 

medis, pendidikan, pernikahan, atau kebutuhan sehari-hari, seseorang meng-

gunakan lahan sebagai jaminan untuk memperoleh pinjaman. Massanra 

Galung mencerminkan fleksibilitas dalam kepemilikan aset, di mana individu 

memutuskan untuk sementara menggadaikan aset berharga mereka untuk 

memenuhi kebutuhan mendesak dan dapat mengambil kembali aset tersebut 

setelah mereka membayar kembali pinjaman.  

Kebutuhan keuangan mendesak adalah pendorong utama di balik 

praktik Massanra Galung, di mana lahan digunakan sebagai jaminan untuk 
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memperoleh pinjaman dana tunai yang sangat dibutuhkan. Keuntungan utama 

adalah akses cepat ke dana tunai, meskipun perlu diingat bahwa ada risiko yang 

terkait dengan praktik ini. 

b. Sebagai Modal Usaha. Bagi seseorang yang ingin memulai usaha atau meng-

embangkan bisnis, menggunakan lahan sebagai jaminan dalam Massanra 

Galung dapat memberikan akses untuk modal awal yang diperlukan. Hal ini 

dapat membantu untuk meningkatkan usaha atau memulai bisnis baru. 

c. Kerja Sama Ekonomi 

Dalam beberapa kasus, Massanra Galung merupakan bentuk kerja 

sama ekonomi antara pemilik lahan (Rahin) dan pihak yang menerima gadai 

lahan (Murtahin). Hal ini menciptakan peluang bagi kedua belah pihak untuk 

berbagi keuntungan dari penggunaan lahan. Kedua pihak yang terlibat dalam 

perjanjian yang saling menguntungkan, di mana pemilik lahan memberikan 

lahan sebagai jaminan, dan Murtahin menerima lahan tersebut dengan tujuan 

penggunaan tertentu. Hal ini mencerminkan adanya transaksi yang saling 

menguntungkan di mana pemilik lahan menerima manfaat finansial atau ke-

untungan dari lahan mereka yang digunakan sebagai jaminan, sementara 

Murtahin dapat memperoleh akses ke lahan tersebut untuk tujuan tertentu, 

seperti pengembangan atau usaha ekonomi.  

Dalam beberapa kasus, kerja sama ekonomi semacam ini juga dapat 

memiliki potensi untuk berlanjut dalam jangka panjang. Ini tergantung pada 

bagaimana perjanjian diatur, dan sejauh mana kedua belah pihak merasa bahwa 

kerja sama ini menguntungkan. Massanra Galung dapat menjadi alat untuk 

memberikan keamanan finansial bagi pemilik lahan (Rahin) dalam situasi di 
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mana mereka mungkin membutuhkan dana tunai sementara tetap memper-

tahankan kepemilikan lahan 

d. Tradisi dan Warisan Budaya 

Massanra Galung merupakan bagian dari tradisi dan warisan budaya 

dalam masyarakat Bugis. Massanra Galung merupakan tradisi yang perlu di 

jaga guna meneruskan tradisi warisan budaya. Massanra Galung adalah sebuah 

tradisi yang telah terakar dalam budaya masyarakat Bugis. Tradisi ini men-

cerminkan nilai-nilai dan praktik ekonomi yang telah diterapkan dan diwaris-

kan dari generasi ke generasi. Dengan kata lain, Massanra Galung adalah 

bagian tak terpisahkan dari warisan budaya masyarakat Bugis. 

Pentingnya pemeliharaan tradisi ini, disebabkan oleh upaya untuk 

mempertahankan akar budaya yang kuat dalam masyarakat Bugis. Pe-

meliharaan tradisi seperti ini adalah cara untuk menjaga sejarah dan nilai-nilai 

budaya yang telah ada. Praktik Massanra Galung juga dapat berperan dalam 

membentuk identitas budaya masyarakat Bugis. Pemeliharaan tradisi ini bisa 

menjadi salah satu cara untuk memperkuat identitas budaya Bugis dalam segi 

ekonomi. 

Secara umum, Massanra Galung dapat menjadi sumber dana darurat 

bagi individu atau pemilik lahan yang membutuhkan dana tunai segera untuk 

memenuhi kebutuhan mendesak, sehingga pemilik lahan menggunakan aset 

berharga mereka sebagai jaminan untuk mendapatkan pinjaman cepat. Dalam 

ekonomi konvensional, praktik ini melibatkan aspek risiko dan ketidakpastian. 

Jika pihak yang menerima gadai tidak dapat mengembalikan pinjaman sesuai 

dengan persyaratan yang telah disepakati, pemilik lahan berisiko kehilangan 
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kepemilikan lahan tersebut. Ini mengandung risiko finansial yang harus di-

kelola dengan hati-hati. 

Implementasi Massanra Galung dalam ekonomi konvensional melibat-

kan pembuatan perjanjian tertulis dan lisan yang mengatur persyaratan pinjam-

an, termasuk jumlah, dan jangka waktu serta peraturan hukum yang berlaku 

dalam wilayah tersebut juga harus diikuti. Perjanjian tertulis adalah alat yang 

sangat penting untuk mengklarifikasi semua aspek transaksi, seperti jumlah 

pinjaman, jangka waktu, dan kewajiban pembayaran. Perjanjian lisan juga 

dapat digunakan untuk memberikan kesepakatan tambahan atau penjelasan 

yang lebih rinci. 

Transaksi Massanra Galung dalam ekonomi konvensional harus me-

mastikan bahwa semua rincian pinjaman dan kewajiban pembayaran diatur 

dengan jelas. Hal ini penting untuk mencegah ketidakjelasan dan konflik di 

masa depan. Peraturan hukum memberikan kerangka kerja hukum yang meng-

atur transaksi dan melindungi hak-hak semua pihak yang terlibat. Implementasi 

Massanra Galung adalah praktik tradisional dalam masyarakat Bugis, terutama 

di wilayah seperti Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. 

Berikut adalah langkah-langkah implementasi praktik Massanra Galung: 

1) Persiapan dan Kesepakatan Awal 

(a) Pemilik lahan (Rahin) yang membutuhkan dana tunai dan mendekati 

pihak yang bersedia memberikan pinjaman (Murtahin) dengan meng-

gunakan lahan sebagai jaminan. 

(b) Pihak Rahin dan Murtahin berdiskusi dan mencapai kesepakatan awal 

terkait jumlah pinjaman, jangka waktu, dan persyaratan lainnya. 
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2) Penilaian Nilai Lahan. Pihak yang memberikan pinjaman (Murtahin) me-

lakukan penilaian nilai lahan yang akan digadaikan. Nilai ini akan diguna-

kan sebagai dasar untuk menentukan jumlah pinjaman. 

3) Penentuan Jangka Waktu. Pihak Rahin dan Murtahin sepakat tentang 

jangka waktu pinjaman, biasanya dalam beberapa tahun. 

4) Pembuatan Perjanjian Lisan dan Tertulis. Perjanjian lisan dan tertulis 

dibuat yang mencakup semua persyaratan, termasuk jumlah pinjaman, 

jangka waktu, dan akad dalam mengelola lahan. 

5) Pengelolaan Lahan. Selama jangka waktu perjanjian, Murtahin ataupun 

Rahin mengelola lahan yang digadaikan dan memastikan lahan tersebut 

produktif. Hasil dari lahan tersebut dibagi sesuai dengan perjanjian, 

apakah menggunakan jenis massanra biasa, massanra Turi ataupun 

massanra Putta. 

6) Pembayaran dan Konsekuensi 

(a) Rahin berkewajiban untuk membayar pinjaman sesuai dengan 

kesepakatan yang telah disepakati. Jika pembayaran dilakukan tepat 

waktu, lahan tetap dimiliki oleh Rahin. 

(b) Jika Rahin tidak dapat membayar tepat waktu, akan ada diskusi dan 

penyesuaian sesuai dengan perjanjian awal. Ini bisa mencakup 

perpanjangan waktu atau kesepakatan lainnya. 

7) Penyelesaian Transaksi. Setelah Rahin berhasil membayar pinjaman 

sesuai kesepakatan, lahan akan dikembalikan kepada Rahin dan transaksi 

Massanra Galung akan selesai. 



155 

 

8) Perlindungan Hukum. Kesepakatan Massanra Galung harus dilindungi 

oleh hukum yang berlaku dalam wilayah tersebut. Ini memastikan per-

lindungan hukum bagi kedua belah pihak. 

9) Integritas dan Transparansi. Penting untuk menjalankan praktik Massanra 

Galung dengan integritas dan transparansi. Semua kesepakatan dan per-

ubahan harus dicatat secara tertulis, dan saksi dari pihak berwenang atau 

komunitas setempat mungkin diperlukan untuk memastikan kesepakatan 

tersebut dilakukan dengan benar. 

10) Kepatuhan Terhadap Prinsip Ekonomi Syariah. Jika implementasi 

Massanra Galung ingin mematuhi prinsip ekonomi syariah, perlu 

memastikan bahwa praktik ini tidak melibatkan riba atau bunga dan bahwa 

pembagian hasil antara Rahin dan Murtahin adil. 

Implementasi Massanra Galung adalah bagian dari warisan budaya dan 

tradisi ekonomi masyarakat Bugis, dan penting untuk menjalankannya dengan 

integritas, transparansi, dan sesuai dengan hukum dan nilai-nilai yang berlaku 

dalam masyarakat setempat. Praktik transaksi ini dapat disesuaikan dengan prinsip-

prinsip ekonomi syariah untuk memastikan bahwa transaksi yang terjadi mematuhi 

nilai-nilai Islam. 

C. Tinjauan Ekonomi Syariah dalam Transaksi Massanra di Kecamatan 

Ajangale Kabupaten Bone 

Ekonomi Syariah adalah sebuah konsep ekonomi yang tumbuh dalam 

konteks nilai-nilai Islam, yang melibatkan larangan riba, promosi keadilan, ke-

berpihakan terhadap kaum lemah, dan perhatian pada etika dalam transaksi 
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ekonomi. Salah satu praktik ekonomi yang terjadi di Kecamatan Ajangale, 

Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan adalah Massanra atau Gadai Lahan. 

Massanra mencerminkan strategi ekonomi yang telah diterapkan dalam 

masyarakat Bugis, dan praktik ini telah mengalami perubahan sesuai dengan 

prinsip-prinsip ekonomi syariah. Prinsip-prinsip utama ekonomi syariah yang 

melarang riba, mendorong keadilan, dan menjaga transparansi dalam transaksi 

ekonomi. Selain itu, praktik Massanra di Kecamatan Ajangale mencerminkan 

prinsip-prinsip tersebut, serta peran pemerintah dan masyarakat dalam menjaga dan 

mengembangkan ekonomi syariah dalam lingkungan ini.  

Dengan pemahaman yang lebih dalam tentang keterkaitan antara ekonomi 

syariah dan praktik Massanra di Kecamatan Ajangale, dapat mengidentifikasi 

bagaimana praktik ekonomi tradisional ini berkontribusi pada pemberdayaan 

ekonomi lokal sambil mematuhi nilai-nilai dan prinsip-prinsip ekonomi syariah 

yang penting. Adapun prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam praktik transaksi 

massanra yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Ajangale, sebagai berikut: 

1. Prinsip Larangan Riba 

Prinsip utama dalam ekonomi syariah adalah larangan riba atau bunga. 

Transaksi Massanra harus diatur sedemikian rupa sehingga tidak ada unsur riba atau 

keuntungan yang diperoleh dari penggunaan uang. Ini berarti bahwa jumlah yang 

dipinjam tidak boleh bertambah secara substansial selama jangka waktu pinjaman. 

Riba diharamkan dalam Islam karena dianggap merugikan pihak yang 

meminjam uang dan menciptakan ketidakadilan ekonomi. Karena itu, prinsip ini 

mencerminkan komitmen untuk menjauhi unsur-unsur riba dalam semua transaksi 

ekonomi, termasuk dalam praktik Massanra. Larangan riba atau bunga (usury) 
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dalam Islam sangat ditegaskan dalam Alquran dan Hadis. Berikut adalah dalil yang 

terdapat pada QS Al-Baqarah/2:275-279.  

ۗ ذٰ  مَس ِ
ْ
يْطٰنُ مِنَ ال طُهُ الشَّ ذِيْ يَتَخَبَّ

َّ
مَا يَقُوْمُ ال

َ
ا ك

َّ
ا يَقُوْمُوْنَ اِل

َ
بٰوا ل وْنَ الر ِ

ُ
ل
ُ
ك
ْ
ذِيْنَ يَأ

َّ
ل
َ
لِكَ ا

بٰواۗ فَمَنْ جَاۤءَهٗ مَ  مَ الر ِ بَيْعَ وَحَرَّ
ْ
ُ ال  اللّٰه

َّ
حَل

َ
بٰواۘ وَا  الر ِ

ُ
بَيْعُ مِثْل

ْ
وْآ اِنَّمَا ال

ُ
نَّهُمْ قَال

َ
نْ  بِا وْعِظَةٌ م ِ

صْحٰبُ النَّارِ ًۚ هُمْ فِيْهَ 
َ
ٰۤىِٕكَ ا ول

ُ
ۗ  وَمَنْ عَادَ فَا ِ ى اللّٰه

َ
مْرُهٗٓ اِل

َ
فَۗ وَا

َ
هٗ مَا سَل

َ
هٖ فَانْتَهٰى فَل ِ

ب  ا خٰلِدُوْنَ رَّ

ثِيْم  اِنَّ 
َ
ار  ا

فَّ
َ
 ك

َّ
ل
ُ
بُّ ك ا يُحِ

َ
ُ ل دَقٰتِۗ  وَاللّٰه بٰوا وَيُرْبِى الصَّ  الر ِ

ُ وا   يَمْحَقُ اللّٰه
ُ
مَنُوْا وَعَمِل

ٰ
ذِيْنَ ا

َّ
ال

ا هُمْ 
َ
يْهِمْ وَل

َ
ا خَوْفٌ عَل

َ
هِمًْۚ وَل ِ

جْرُهُمْ عِنْدَ رَب 
َ
هُمْ ا

َ
وةَ ل

ٰ
تَوُا الزَّك

ٰ
وةَ وَا

ٰ
ل قَامُوا الصَّ

َ
لِحٰتِ وَا   الصه

بٰوٓ  وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الر ِ
َ مَنُوا اتَّقُوا اللّٰه

ٰ
ذِينَْ ا

َّ
يُّهَا ال

َ
زَنُوْنَ يٰٓا مْ  يَحْ

َّ
ؤْمِنِيْنَ فَاِنْ ل نْتُمْ مُّ

ُ
ا اِنْ ك

ا تَظْلِمُوْنَ 
َ
مًْۚ ل

ُ
مْوَالِك

َ
مْ رُءُوْسُ ا

ُ
ك
َ
ِ وَرَسُوْلهًِٖۚ وَاِنْ تُبْتُمْ فَل نَ اللّٰه رْب  م ِ ذَنُوْا بِحَ

ْ
وْا فَأ

ُ
ا تَفْعَل

َ
 وَل

مُوْنَ 
َ
 تُظْل

Terjemahnya: 

Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti ber-
dirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena 
mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah 
menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat 
peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperoleh-
nya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. 
Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal 
di dalamnya. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah 
tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang 
dosa. Sungguh, orang-orang yang beriman, mengerjakan kebajikan, melak-
sanakan salat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhan-
nya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati.Wahai 
orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa 
riba (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman. Jika kamu tidak 
melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. 
Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu 
tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan).207 
 

Larangan riba dalam Islam sebagaimana dijelaskan dalam ayat di atas, 

sangat jelas dan ditegaskan. Riba dianggap sebagai dosa besar dalam pandangan 

 
207Departemen Agama RI, Alquran dan Terjemahnya, QS Al-Baqarah/2:275-279.   
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Islam dan dihindari untuk menciptakan keadilan ekonomi dan sosial di antara umat 

Muslim. Ayat ini mengingatkan umat Islam untuk meninggalkan riba dan meng-

ambil langkah-langkah untuk membersihkan diri dari keterlibatan dalam riba. Ayat 

ini mengajak kepada panggilan kepada keadilan dan integritas ekonomi. Ayat 

tersebut juga menegaskan bahwa berpegang teguh pada riba adalah seolah-olah ber-

ada dalam peperangan dengan Allah dan Rasul-Nya, menyoroti seriusnya larangan 

riba dalam Islam. 

Dengan demikian, Surah ini mengingatkan umat Islam akan larangan riba 

dan pentingnya menjalani kehidupan ekonomi yang adil, bebas dari riba, dan sesuai 

dengan nilai-nilai Islam. Ayat-ayat ini menekankan pentingnya takwa (ketakutan 

kepada Allah) dan menunjukkan konsekuensi serius bagi mereka yang tidak 

meninggalkan riba. 

Kedua, Massanra Turi adalah salah satu jenis praktik gadai tanah di mana 

lahan pertanian yang digadaikan dan dikelola oleh pemilik lahan (Rahin) dengan 

sistem bagi hasil. Riba adalah tambahan atau keuntungan yang dikenakan pada 

uang yang dipinjam, dan Islam menganggapnya sebagai perbuatan yang tidak sah 

dan tidak adil. Massanra Turi melibatkan pemilik lahan yang menggadaikan lahan 

pertaniannya dan berbagi hasil dengan pihak yang memberikan pinjaman 

(Murtahin). Massanra Turi menekankan prinsip bagi hasil yang adil dalam ekonomi 

syariah. Dalam praktik ini, pemilik lahan dan pihak yang memberikan pinjaman 

berbagi hasil dari lahan pertanian yang digadaikan. Hal ini adalah alternatif yang 

sah dan adil bagi riba, yang diharamkan dalam Islam. Praktik ini mencerminkan 

tekad untuk menciptakan kesepakatan yang adil dan menghindari penambahan 

keuntungan yang mirip riba. Kaitannya dengan larangan riba adalah pentingnya 
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memastikan bahwa tidak ada unsur riba atau keuntungan yang dikenakan pada uang 

yang dipinjamkan dalam praktik ini.  

 Ketiga, Massanra Putta, seperti praktik gadai tanah lainnya, harus mematuhi 

larangan riba dalam Islam. Dalam praktik Massanra Putta, penting untuk memasti-

kan bahwa tidak ada unsur riba atau keuntungan yang dikenakan pada uang yang 

dipinjamkan. Dalam beberapa kasus Massanra Putta, praktik ini dapat berakhir 

dengan transaksi jual beli lahan pertanian. Ini terjadi ketika pemilik lahan ingin 

membeli kembali lahan mereka dengan menggunakan uang yang diberikan oleh 

pihak yang memberikan pinjaman (Murtahin). Transaksi jual beli adalah alternatif 

yang sah dan halal dalam Islam, dan ini adalah langkah yang diambil untuk meng-

hindari riba. Massanra Putta memberikan pemilik lahan kesempatan untuk meng-

akhiri praktik gadai dan mendapatkan kembali kepemilikan lahan mereka. Hal ini 

sesuai dengan tujuan yang lebih luas dalam Islam untuk melindungi hak pemilik 

lahan dan menghindari situasi di mana pemilik lahan mungkin kehilangan lahan 

mereka karena praktik riba yang merugikan. 

2. Prinsip Larangan Perjudian (Maysir) dan Ketidakpastian yang Berlebihan 

(Gharar) 

Transaksi yang melibatkan unsur perjudian atau ketidakpastian yang ber-

lebihan juga dilarang dalam ekonomi syariah. Prinsip larangan Maysir dan Gharar 

adalah dua aspek penting dalam ekonomi syariah yang bertujuan untuk memastikan 

transaksi ekonomi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan nilai-nilai etis. Maysir 

merujuk pada praktik perjudian atau bertaruh dalam transaksi ekonomi. Dalam 

Islam, perjudian dianggap sebagai aktivitas yang merugikan dan tidak etis karena 

seseorang bisa kehilangan harta benda mereka tanpa alasan yang jelas dan keadilan. 
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Larangan maysir dalam ekonomi syariah, dimaksudkan untuk melindungi 

individu dan masyarakat dari risiko yang tidak perlu dan menjaga stabilitas ke-

uangan. Transaksi yang didasarkan pada perjudian tidak memberikan manfaat yang 

seimbang kepada semua pihak yang terlibat. Sedangkan, gharar adalah ketidak-

pastian yang berlebihan dalam transaksi ekonomi. Transaksi dengan tingkat ke-

tidakpastian yang sangat tinggi dianggap tidak etis karena dapat merugikan salah 

satu pihak yang terlibat. Prinsip Gharar bertujuan untuk memastikan bahwa 

transaksi ekonomi memiliki tingkat kejelasan dan kepastian yang memadai 

sehingga semua pihak yang terlibat dapat memahami risiko yang terkait. Ini juga 

mendukung prinsip keadilan, di mana transaksi harus memberikan manfaat yang 

adil bagi semua pihak. 

Menerapkan larangan Maysir dan Gharar, ekonomi syariah berusaha men-

ciptakan transaksi yang lebih etis, adil, dan berkelanjutan. Prinsip-prinsip ini 

mengarah pada transparansi, kepastian, dan keadilan dalam ekonomi, serta men-

dorong praktik bisnis yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dalam praktiknya, ini 

berarti menghindari produk atau transaksi yang bersifat spekulatif, tidak jelas, atau 

merugikan pihak lain, sehingga mendukung pencapaian tujuan ekonomi yang lebih 

etis dan keberlanjutan menurut perspektif Islam. 

Larangan Maysir (perjudian) dan Gharar (ketidakpastian yang berlebihan) 

dalam ekonomi syariah didasarkan pada prinsip-prinsip hukum Islam yang ditemu-

kan dalam Alquran dan Hadis. Berikut ayat Alquran terkait Maysir dan Gharar pada 

QS Al-Baqarah/2:219. 

بَ 
ْ
ك
َ
ا اسِ  وَاِثْمُهُمَآ  مَنَافِعُ لِلنَّ بِيْرٌ وَّ

َ
اِثْمٌ ك  فِيْهِمَآ 

ْ
قُل مَيْسِرِۗ 

ْ
مْرِ وَال خَ

ْ
وْنكََ عَنِ ال

ُ
ل ٔـَ يَسْ رُ مِنْ  ۞ 

وْنكََ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ  
ُ
ل ٔـَ    ەۗ نَّفْعِهِمَاۗ وَيسَْ

َّ
عَل
َ
يٰتِ ل

ٰ
ا
ْ
مُ ال

ُ
ك
َ
ُ ل نُ اللّٰه ذٰلِكَ يُبَي ِ

َ
عَفْوَۗ ك

ْ
مْ قُلِ ال

ُ
رُوْنَ    ك

َّ
 تَتَفَك
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Terjemahnya: 

Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang khamar dan judi. 

Katakanlah, “Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi 

manusia. Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya.” Dan mereka 

menanyakan kepadamu (tentang) apa yang (harus) mereka infakkan. Kata-

kanlah, Kelebihan (dari apa yang diperlukan). Demikianlah Allah me-

nerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu memikirkan.208 

 

Ayat ini memberikan pandangan yang tegas tentang perjudian, meng-

gambarkan bahwa meskipun ada beberapa manfaat dalam khamar dan judi, 

kerugian dan dosa yang ditimbulkan oleh praktik-praktik ini lebih besar. Ayat ini 

mengakui adanya manfaat tertentu dalam khamar dan judi, seperti hiburan atau 

potensi keuntungan finansial. Namun, ayat ini menegaskan bahwa kerugian dan 

dosa yang ditimbulkan oleh praktik-praktik ini jauh lebih besar daripada manfaat-

nya. Ini mencerminkan pemahaman Islam bahwa kerugian moral, sosial, dan 

ekonomi yang diakibatkan oleh perjudian dan minuman keras jauh lebih serius 

daripada manfaat apa pun. Ayat ini memberikan pelajaran penting tentang cara 

berpikir dalam ekonomi syariah. Ini menekankan bahwa dalam setiap transaksi atau 

aktivitas ekonomi, kita harus menilai risiko dan manfaatnya. Ini mencerminkan 

prinsip ekonomi syariah yang mendorong kebijaksanaan, keadilan, dan pertimbang-

an moral dalam setiap tindakan ekonomi. 

Dengan demikian, ayat ini memberikan pandangan yang jelas tentang 

penolakan Islam terhadap praktik perjudian dan minuman keras. Hal ini men-

cerminkan komitmen Islam terhadap keadilan, moralitas, dan kesejahteraan umat 

manusia, dan menunjukkan bahwa manfaat sesaat tidak boleh diabaikan jika 

kerugian jangka panjang dan dampak buruk yang lebih besar terkait dengan praktik-

praktik tersebut. 

 
208Departemen Agama RI, Alquran dan Terjemahnya, QS Al-Baqarah/2:219.  
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Nabi Muhammad saw., secara tegas melarang perjudian dan gharar dalam 

hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa: “Dari Abu Hurairah, 

Rasulullah saw., bersabda, “Sesungguhnya perjudian adalah maysir, dan maysir 

adalah haram (dilarang).” (HR. Muslim). 

Dalam hadis ini, Nabi Muhammad saw., dengan tegas menyatakan bahwa 

perjudian adalah maysir. Ini menegaskan bahwa istilah-istilah ini saling mengacu 

satu sama lain dan secara substansial merujuk pada praktik yang sama, yaitu taruhan 

atau perjudian dalam berbagai bentuknya. Nabi Muhammad saw., dengan tegas 

menyatakan bahwa maysir (perjudian) adalah haram. Ini berarti bahwa praktik 

perjudian adalah dilarang dalam Islam dan dianggap sebagai tindakan yang 

melanggar hukum Allah. Sebagai haram, praktik perjudian dianggap sebagai dosa 

dan tindakan yang sangat tidak etis dalam pandangan Islam. 

Larangan maysir dan gharar dalam Islam memiliki kaitan erat dengan 

praktik Massanra yang terjadi di Kecamatan Ajangale. Praktik transaksi massanra 

ini, meliputi Massanra biasa, Massanra Turi dan Massanra Putta. Pertama, kaitan 

antara massanra biasa dengan Maysir adalah konsep yang mencakup perjudian atau 

spekulasi dalam transaksi ekonomi. Dalam praktik Massanra Biasa, terdapat unsur 

spekulasi terkait dengan hasil pertanian yang akan dihasilkan dari lahan yang 

digadaikan. Pemilik lahan dan pihak yang memberikan pinjaman memasuki ke-

sepakatan tanpa mengetahui hasil persis yang akan mereka peroleh. Namun, 

penting untuk membedakan antara Maysir dalam arti perjudian dan unsur ketidak-

pastian yang inheren dalam pertanian. Massanra Biasa melibatkan pertanian 

sebagai usaha produktif, bukan sebagai perjudian. Ketidakpastian dalam hasil per-

tanian lebih berkaitan dengan faktor alam dan lingkungan, bukan dengan spekulasi 
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seperti dalam perjudian. Sedangkan, Gharar adalah konsep yang mencakup ke-

tidakpastian, ambiguitas, atau ketidakjelasan dalam transaksi ekonomi. Dalam 

praktik Massanra Biasa, terdapat unsur ketidakpastian terkait dengan hasil pertani-

an, kondisi cuaca, dan faktor-faktor lain yang dapat memengaruhi hasil. Meskipun 

terdapat unsur Gharar, penting untuk mencatat bahwa Massanra Biasa memiliki 

mekanisme yang memungkinkan pemilik lahan dan pihak yang memberikan 

pinjaman untuk mencapai kesepakatan yang adil dan transparan. Mereka berbagi 

risiko dan hasil dengan cara yang sesuai dengan prinsip dalam ekonomi syariah. 

Dengan demikian, kaitan Massanra Biasa dengan larangan Maysir dan 

Gharar adalah bahwa, meskipun terdapat unsur ketidakpastian dalam hasil per-

tanian, praktik ini berfokus pada usaha produktif dalam pertanian dan berbagi risiko 

antara pemilik lahan dan pihak yang memberikan pinjaman. Ini berbeda dengan 

praktik perjudian atau spekulasi yang dilarang dalam ekonomi syariah. Massanra 

Biasa lebih menekankan kerja sama ekonomi dan tujuan produktivitas daripada 

spekulasi atau perjudian. 

Kedua, kaitan massanra Turi dengan maysir dan gharar. Dalam praktik 

Massanra Turi, terdapat unsur spekulasi terkait dengan hasil pertanian yang akan 

dihasilkan dari lahan yang digadaikan. Pemilik lahan dan pihak yang memberikan 

pinjaman memasuki kesepakatan tanpa mengetahui hasil persis yang akan mereka 

peroleh. Namun, perlu dipahami bahwa Massanra Turi melibatkan pertanian 

sebagai usaha produktif, bukan perjudian. Unsur ketidakpastian dalam hasil 

pertanian lebih berkaitan dengan faktor alam dan lingkungan yang tidak dapat 

sepenuhnya dikendalikan oleh pihak yang terlibat. Ini berbeda dengan perjudian 

yang melibatkan unsur spekulasi yang tidak produktif. 
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Dengan demikian, kaitan Massanra Turi dengan larangan Maysir dan 

Gharar adalah bahwa, meskipun terdapat unsur ketidakpastian dalam hasil 

pertanian, praktik ini fokus pada usaha produktif dalam pertanian dan berbagi risiko 

antara pemilik lahan dan pihak yang memberikan pinjaman. Ini berbeda den gan 

praktik perjudian atau spekulasi yang dilarang dalam ekonomi syariah. Massanra 

Turi lebih menekankan kerja sama ekonomi, tujuan produktivitas, dan bagi hasil 

yang adil. 

Ketiga, kaitan Massanra Putta dengan larangan Maysir dan Gharar. 

Massanra Putta melibatkan pemilik lahan yang awalnya menggadaikan lahan per-

taniannya sebagai jaminan untuk mendapatkan pinjaman uang. Pada dasarnya, ini 

adalah transaksi gadai yang merupakan bagian dari praktik ekonomi dalam 

masyarakat Bugis. 

Namun, ketika pemilik lahan memutuskan untuk mengakhiri praktik gadai 

dan meminta uang tambahan untuk membeli tanahnya kembali, ada unsur 

spekulasi. Ini terkait dengan pertanyaan apakah harga yang diminta oleh pemilik 

lahan akan lebih tinggi atau lebih rendah dari nilai pasar aktual. Ini menciptakan 

ketidakpastian terkait dengan hasil transaksi, yang sebaiknya dihindari dalam 

prinsip ekonomi syariah. Namun, apabila total uang yang diminta sesuai dengan 

harga tanah di daerah tersebut, maka sudah terjadi transaksi jual beli lahan pertani-

an. Massanra Putta berusaha untuk mengurangi ketidakpastian ini melalui penentu-

an harga yang sesuai dan adil serta kesepakatan yang transparan. Namun, harus 

dihindari ketidakpastian atau gharar yang berlebihan yang dapat mengaburkan 

kesepakatan dan mengarah pada penipuan atau kerancuan dalam transaksi. 
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Dengan demikian, untuk mematuhi prinsip ekonomi syariah yang melarang 

Maysir dan Gharar, penting untuk memastikan bahwa transaksi Massanra Putta 

dilakukan dengan transparansi, adil, dan tidak melibatkan unsur-unsur spekulasi 

yang melanggar prinsip-prinsip ekonomi syariah. Kesepakatan yang dibuat harus 

jelas, dan harga jual beli tanah harus mencerminkan nilai pasar yang wajar. Ini 

adalah langkah-langkah penting untuk memastikan bahwa praktik seperti Massanra 

Putta sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah yang lebih luas. 

3. Prinsip Keadilan dan Keseimbangan (Adl Wa Ihsan) 

Prinsip ini menekankan pentingnya keadilan dalam semua transaksi 

ekonomi. Transaksi harus memberikan manfaat yang seimbang kepada semua 

pihak yang terlibat dan tidak boleh merugikan salah satu pihak. Prinsip ini me-

nempatkan keadilan sebagai dasar utama dalam seluruh aktivitas ekonomi. Ini 

mengindikasikan bahwa dalam ekonomi syariah, transaksi tidak hanya tentang 

mencari keuntungan pribadi, tetapi juga tentang memastikan keadilan bagi semua 

pihak yang terlibat. Setiap transaksi harus menghasilkan manfaat yang seimbang 

bagi semua pihak yang terlibat. Artinya, tidak seharusnya hanya satu pihak yang 

mendapatkan manfaat besar sementara yang lain merugi. Selain menekankan 

manfaat yang seimbang, prinsip ini juga memerintahkan untuk melindungi semua 

pihak dari kerugian yang tidak adil dalam transaksi. Hal ini bertujuan untuk 

mencegah praktik-praktik yang merugikan satu pihak sementara menguntungkan 

pihak lain secara tidak adil. Pentingnya transparansi dan kepastian dalam transaksi 

juga ditekankan. Ini memastikan bahwa semua pihak memiliki informasi yang 

cukup untuk membuat keputusan yang berdasar dan bahwa syarat dan ketentuan 

transaksi harus jelas dan dapat dipahami oleh semua pihak yang terlibat. 
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Dengan menerapkan prinsip ini, ekonomi syariah bertujuan untuk men-

ciptakan lingkungan ekonomi yang lebih adil, etis, dan berkelanjutan, yang sesuai 

dengan nilai-nilai Islam. Ini juga mencerminkan tujuan untuk mencapai keadilan 

sosial dan ekonomi, serta menjaga keberlanjutan ekonomi dengan memastikan 

bahwa transaksi ekonomi memberikan manfaat yang seimbang bagi semua pihak 

dalam masyarakat. 

Prinsip keadilan dalam transaksi ekonomi memiliki landasan dalam Alquran 

yang menggarisbawahi pentingnya mencapai keadilan dalam aktivitas ekonomi. 

Salah satu ayat yang relevan dalam konteks ini adalah Surah Al-Hujurat yang ber-

bicara tentang keadilan dan penegakan hak-hak individu, QS Al-Hujurat/ 49:9. 

وْا  
ُ
مُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَل

ْ
خْرٰى  وَاِنْ طَاۤىِٕفَتٰنِ مِنَ ال

ُ
ا
ْ
ى ال

َ
صْلِحُوْا بَيْنَهُمَاًۚ فَاِنُْۢ بَغَتْ اِحْدٰىهُمَا عَل

َ
فَا

عَدْلِ  
ْ
بِال بَيْنَهُمَا  صْلِحُوْا 

َ
فَا فَاۤءَتْ  ِ  فَاِنْ  اللّٰه مْرِ 

َ
ا ٰٓى  اِل ءَ  تَفِيْۤ ى  حَته تَبْغِيْ  تِيْ 

َّ
ال وا 

ُ
فَقَاتِل

مُقْسِطِيْنَ 
ْ
بُّ ال َ يُحِ قْسِطُوْاۗ اِنَّ اللّٰه

َ
 وَا

Terjemahnya: 

Dan apabila ada dua golongan orang-orang mukmin berperang, maka 
damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim 
terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat 
zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika 
golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah 
antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh, Allah mencintai 
orang-orang yang berlaku adil.209  
 
Meskipun ayat ini bukan secara khusus tentang transaksi ekonomi, ayat ini 

menekankan pentingnya keadilan dalam menyelesaikan konflik dan menegaskan 

bahwa keadilan adalah prinsip yang harus ditegakkan dalam setiap situasi. Ini juga 

mencerminkan konsep keadilan yang diterapkan dalam ekonomi syariah, di mana 

keadilan ditegakkan dalam semua aspek transaksi dan distribusi kekayaan. 

 
209Departemen Agama RI, Alquran dan Terjemahnya, QS Al-Hujurat/ 49:9. 
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Meskipun tidak ada ayat yang secara khusus menyebutkan prinsip keadilan 

dalam transaksi ekonomi, prinsip-prinsip ini didasarkan pada ajaran umum dalam 

Alquran tentang keadilan, etika, dan nilai-nilai moral yang harus ditaati dalam 

seluruh aspek kehidupan, termasuk ekonomi. 

Terkait dengan pelaksanaan prinsip keadilan dalam transaksi massanra di 

Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone, prinsip-prinsip ini dapat memengaruhi cara 

masyarakat di wilayah tersebut menjalankan aktivitas ekonomi mereka.  Pertama, 

kaitan dengan prinsip keadilan dan keseimbangan praktik massanra biasa yaitu 

transaksi harus memberikan manfaat yang seimbang kepada semua pihak yang 

terlibat dan tidak boleh merugikan salah satu pihak. Prinsip adil menekankan 

pentingnya keadilan dalam transaksi ekonomi. Dalam konteks massanra, hal ini ber-

arti bahwa setiap transaksi harus didasarkan pada prinsip keadilan yang memastikan 

bahwa semua pihak yang terlibat dalam transaksi merasa bahwa mereka diperlaku-

kan dengan adil. Prinsip adl wa ihsan juga mendukung tujuan keadilan sosial dan 

ekonomi yang lebih luas. Ini berarti bahwa transaksi ekonomi dan aktivitas bisnis 

harus menyumbang pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dan 

mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi. 

Kedua, massanra Turi dalam konteks prinsip ekonomi syariah yang adil dan 

seimbang, mengacu pada transaksi atau kegiatan ekonomi yang berlandaskan pada 

prinsip-prinsip syariah, terutama prinsip keadilan dan keseimbangan. Massanra Turi 

harus mencerminkan prinsip keadilan dalam semua aspeknya. Ini mencakup ke-

adilan dalam penetapan harga, pembagian keuntungan, dan perlakuan terhadap 

semua pihak yang terlibat dalam transaksi. Keadilan dalam Massanra Turi memasti-

kan bahwa setiap pihak merasa diperlakukan dengan adil dan mendapatkan manfaat 
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yang seimbang. Massanra Turi juga tidak boleh merugikan satu pihak sementara 

menguntungkan pihak lain secara berlebihan. Prinsip keseimbangan juga berlaku 

untuk risiko dan manfaat dalam transaksi. Massanra Turi harus didasarkan pada 

transparansi dalam transaksi ekonomi. Semua pihak yang terlibat harus memiliki 

akses yang sama terhadap informasi yang relevan, dan syarat dan ketentuan transaksi 

harus jelas dan dapat dipahami.  

Massanra Turi juga mencerminkan pentingnya kerjasama dan saling 

pengertian antara semua pihak yang terlibat dalam transaksi atau aktivitas ekonomi. 

Prinsip ini mendorong pembangunan hubungan yang baik antara Rahin dan 

Murtahin serta antara semua pihak yang terlibat. Ketika Massanra Turi dijalankan 

dengan benar, dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip keadilan dan keseimbangan 

dalam ekonomi syariah, itu dapat menciptakan lingkungan ekonomi yang lebih adil, 

etis, dan berkelanjutan. Ini juga mendukung tujuan untuk mencapai keadilan sosial 

dan ekonomi, serta menjaga keberlanjutan ekonomi dengan memastikan bahwa 

transaksi ekonomi memberikan manfaat yang seimbang bagi semua pihak dalam 

masyarakat. 

Ketiga, Massanra Putta dalam konsep prinsip ekonomi syariah. Massanra 

Putta melibatkan pemilik lahan yang menggadaikan tanahnya dan pihak yang 

memberikan pinjaman. Kesepakatan dalam praktik ini harus didasarkan pada 

persetujuan dan kesepakatan yang adil antara kedua belah pihak. Transaksi ini harus 

memastikan bahwa pemilik lahan menerima nilai yang wajar untuk lahan 

pertaniannya dan pihak yang memberikan pinjaman mendapatkan imbalan yang adil 

atas risiko yang mereka ambil. Keadilan dalam harga jual beli tanah harus menjadi 

fokus utama. 
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Jika pemilik lahan memutuskan untuk mengakhiri praktik gadai dan me-

minta uang tambahan, proses jual beli tanah harus mencerminkan bagi hasil yang 

adil antara kedua belah pihak. Kesepakatan harus memastikan bahwa baik pemilik 

lahan maupun pihak yang memberikan pinjaman mendapatkan manfaat yang 

seimbang dari transaksi ini. Penting untuk menjaga transparansi dalam seluruh 

proses transaksi Massanra Putta. Semua persyaratan, harga, dan kondisi harus 

ditentukan dengan jelas melalui kesepakatan bersama. Kesepakatan harus mematuhi 

prinsip-prinsip ekonomi syariah lainnya, seperti yang melarang riba, spekulasi 

(Maysir), ketidakpastian yang berlebihan (Gharar) serta tetap menjunjung prinsip 

keadilan. 

Kaitan antara prinsip ekonomi syariah yang adil dan seimbang adalah 

praktik Massanra Putta dapat mencerminkan kerjasama dan kesepakatan yang 

berbasis pada keadilan, serta memastikan bahwa transaksi tersebut memberikan 

manfaat yang seimbang bagi semua pihak yang terlibat. Transparansi dalam seluruh 

proses dan pematuhan terhadap prinsip-prinsip ekonomi syariah adalah kunci untuk 

memastikan bahwa praktik ini sesuai dengan nilai-nilai ekonomi syariah yang adil 

dan seimbang. 

4. Prinsip Transparansi (Al-Bayyan) 

Prinsip transparansi dalam ekonomi syariah sangat penting dan mencakup 

sejumlah aspek yang bertujuan untuk memastikan bahwa transaksi ekonomi dilaku-

kan dengan integritas, kejujuran, dan keadilan. Transparansi dalam prinsip ekonomi 

syariah mencakup penerapan dan pemahaman hukum syariah yang terbuka dan 

jelas. Dalam setiap transaksi atau aktivitas ekonomi, semua pihak yang terlibat 

harus memahami dan mematuhi prinsip-prinsip hukum syariah yang relevan. 
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Transparansi juga berkaitan dengan keterbukaan informasi dalam transaksi 

ekonomi. Semua informasi yang relevan harus diberikan dengan jujur dan tidak 

boleh disembunyikan. Ini mencakup informasi tentang harga gadai, kualitas lahan, 

syarat-syarat gadai, dan aspek-aspek lain yang penting dalam transaksi. Trans-

paransi juga mencakup kepatuhan pada prinsip-prinsip ekonomi syariah. Ini berarti 

bahwa dalam setiap transaksi atau aktivitas ekonomi, pihak-pihak yang terlibat 

harus memastikan bahwa transaksi tersebut tidak melanggar prinsip-prinsip syariah 

lainnya.  Prinsip transparansi dalam ekonomi syariah disebutkan dalam QS Al-

Baqarah/2:188. 

وْآ  
ُ
ل
ُ
ك
ْ
ا تَأ

َ
مْوَالِ النَّاسِ  وَل

َ
نْ ا وْا فَرِيْقًا مِ 

ُ
ل
ُ
ك
ْ
حُكَّامِ لِتَأ

ْ
ى ال

َ
وْا بِهَآ اِل

ُ
بَاطِلِ وَتُدْل

ْ
مْ بِال

ُ
مْ بَيْنَك

ُ
ك
َ
مْوَال

َ
ا

مُوْنَࣖ 
َ
نْتُمْ تَعْل

َ
اِثْمِ وَا

ْ
 بِال

Terjemahnya: 

Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, 

dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan 

maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan 

jalan dosa, padahal kamu mengetahui.210 

 

Ayat ini menyoroti pentingnya transparansi dan kejujuran dalam transaksi 

ekonomi dan melarang tindakan penindasan, penipuan, atau penyalahgunaan harta 

orang lain dalam bisnis. Kejujuran, integritas, dan keadilan dalam berbisnis adalah 

prinsip-prinsip sentral dalam ekonomi syariah. 

Ayat tersebut menekankan kejujuran dalam transaksi ekonomi, yang men-

cakup menghindari penindasan dan penipuan. Transparansi dalam transaksi 

ekonomi melibatkan penyampaian informasi yang jujur dan tidak menyesatkan. 

Dengan kata lain, pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi harus memberikan 

 
210Departemen Agama RI, Alquran dan Terjemahnya, QS Al-Baqarah/2:188  



171 

 

informasi yang akurat dan jujur tentang aspek-aspek transaksi, termasuk harga, 

kualitas, dan kondisi produk atau jasa yang ditawarkan.  

Prinsip transparansi dalam ekonomi syariah juga mencakup keterbukaan 

dalam transaksi. Ini berarti pihak-pihak yang terlibat harus bersedia untuk berbagi 

informasi tentang transaksi dengan jelas dan tidak menyembunyikan informasi 

yang relevan. Ini menciptakan lingkungan yang adil di mana semua pihak memiliki 

akses ke informasi yang sama tentang transaksi. 

Ayat tersebut juga melarang penipuan dan kekeliruan dalam transaksi. 

Prinsip transparansi melibatkan penolakan terhadap tindakan menyesatkan atau 

penipuan dalam transaksi. Pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi harus ber-

komitmen untuk tidak menggunakan praktik-praktik yang menyesatkan atau 

penipuan untuk mendapatkan keuntungan yang tidak sah. Transparansi adalah salah 

satu cara untuk mencapai keadilan dalam transaksi. Dengan memberikan informasi 

yang jujur dan transparan, transaksi ekonomi dapat dilakukan dengan lebih adil, di 

mana semua pihak memiliki pemahaman yang sama tentang transaksi tersebut. Ini 

mencegah ketidakadilan dan penindasan dalam transaksi. 

Terkait dengan pelaksanaan prinsip transparansi dalam transaksi massanra 

di Kecamatan Ajangale, yang meliputi transaksi massanra biasa, massanra Turi dan 

massanra Putta. Pertama, Transparansi dalam transaksi Massanra biasa mengharus-

kan semua pihak terlibat untuk memberikan informasi yang jujur tentang transaksi 

tersebut. Pemilik lahan (Rahin) dan penerima gadai (Murtahin) harus saling 

memberikan informasi yang akurat tentang aset yang digadaikan, termasuk nilai, 

kondisi, dan segala sesuatu yang relevan untuk transaksi. Kesepakatan transaksi 

Massanra biasa harus disusun dengan sangat jeta dan rinci. Ini mencakup harga 
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jaminan, persyaratan pembayaran, dan jangka waktu pinjaman. Semua syarat dan 

ketentuan harus dipahami dengan baik oleh semua pihak yang terlibat. Prinsip 

transparansi melarang segala bentuk penipuan atau penyembunyian informasi yang 

dapat merugikan salah satu pihak. Ini menghindari praktik yang dapat merugikan 

pemilik lahan atau penerima gadai dengan cara yang tidak sah. Transparansi dalam 

transaksi Massanra biasa juga mencakup memberikan akses yang setara kepada 

semua pihak terlibat untuk informasi yang relevan. Ini menciptakan lingkungan 

yang adil di mana semua pihak memiliki pemahaman yang sama tentang transaksi. 

Prinsip transparansi dalam transaksi Massanra biasa membantu menciptakan 

lingkungan bisnis yang jujur, adil, dan sesuai dengan ajaran Islam. Ini melindungi 

hak-hak semua pihak yang terlibat dan mencegah penipuan atau praktik-praktik 

yang merugikan. Keberadaan transparansi juga mengukuhkan nilai-nilai etis dan 

moral dalam praktik ekonomi syariah. 

Kedua, prinsip transparansi dalam transaksi Massanra Turi juga memiliki 

relevansi yang signifikan dalam konteks praktik gadai tanah ini. Dalam konteks 

Massanra Turi, kesepakatan harus disusun dengan jelas dan rinci, termasuk 

pembagian hasil pertanian, jangka waktu, dan kewajiban pembayaran. Keterbukaan 

ini memastikan bahwa semua pihak yang terlibat memahami dengan baik aspek-

aspek transaksi. Transparansi dalam pembagian hasil pertanian adalah penting. 

Prinsip ini memastikan bahwa hasil pertanian dibagi secara adil antara pemilik 

lahan (Rahin) dan penerima gadai (Murtahin) sesuai dengan kesepakatan. Informasi 

yang jelas dan terbuka tentang pembagian hasil memastikan keterbukaan dan 

keadilan dalam transaksi. 
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Prinsip transparansi juga mencakup kesepakatan tertulis yang rinci dan 

jelas. Kesepakatan tertulis adalah bukti transparansi dan memastikan bahwa semua 

pihak memiliki catatan yang akurat tentang kesepakatan. Hal ini menghindari 

konflik dan ketidakjelasan di masa depan. Prinsip transparansi melarang praktik 

penipuan atau penyimpangan dalam transaksi. Semua pihak harus bertindak dengan 

jujur dan tidak boleh menyembunyikan informasi atau melakukan tindakan curang 

yang merugikan pihak lain. 

Ketiga, prinsip transparansi mendorong keterbukaan dalam penyelesaian 

transaksi Massanra Putta. Hal ini melibatkan pemilik lahan (Rahin) dan penerima 

gadai (Murtahin) untuk mengungkapkan dengan jujur segala informasi yang 

relevan tentang transaksi, termasuk nilai lahan, harga, dan persyaratan pembayaran. 

Keterbukaan ini memastikan bahwa semua pihak terlibat memahami dengan baik 

aspek-aspek transaksi. Prinsip transparansi mempromosikan kesepakatan tertulis 

yang jelas dan rinci. Kesepakatan tertulis adalah alat yang sangat penting dalam 

memastikan transparansi. 

Dalam konteks massanra putta, pemilik lahan (Rahin) memutuskan untuk 

menjual barang gadai kepada Murtahin, prinsip transparansi mengharuskan proses 

penjualan dilakukan secara terbuka dan jujur. Semua aspek penjualan, termasuk 

harga, dan kondisi lahan. Pemilik lahan harus memberikan penjelasan yang jelas 

tentang alasan di balik keputusan untuk menjual barang gadai kepada Murtahin. 

Penjelasan ini mencakup semua rincian yang relevan, seperti harga penjualan, 

waktu pelunasan, dan persyaratan lainnya. Hal ini penting agar Murtahin memiliki 

pemahaman yang jelas tentang transaksi. Prinsip transparansi menekankan 

pentingnya mematuhi kesepakatan yang telah dibuat. Ketika pemilik lahan dan 
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Murtahin telah mencapai kesepakatan mengenai pembelian barang gadai, keter-

bukaan dalam memenuhi kewajiban dan pembayaran sesuai dengan kesepakatan 

adalah esensial. Semua kewajiban harus dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan 

tertulis. 

Proses transaksi massanra putta harus didokumentasikan secara jelas dan 

rinci. Kesepakatan harus diwakili dalam bentuk tertulis yang mencakup semua 

aspek transaksi. Ini menciptakan bukti yang kuat tentang transparansi dan 

memastikan bahwa tidak ada kebingungan atau ketidakjelasan dalam transaksi. 

Pemilik lahan dan Murtahin harus bersedia untuk menggunakan pihak ketiga yang 

independen untuk memeriksa proses penjualan. Ini menciptakan tingkat tambahan 

transparansi dan keadilan dalam transaksi. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka diperoleh kesimpulan 

sebagai berikut:  

1. Transaksi Massanra mencerminkan strategi ekonomi yang terdapat dalam 

masyarakat Bugis, terutama di Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone. 

Praktik ini melibatkan penggunaan aset berharga, seperti tanah pertanian, 

sebagai jaminan untuk mendapatkan dana tunai atau pinjaman. Dalam 

masyarakat Bugis, terdapat berbagai jenis Massanra, termasuk Massanra 

biasa, Massanra Turi, dan Massanra Putta, yang memiliki peraturan dan 

implikasi yang berbeda. Selain itu, praktik Massanra ini merupakan bagian 

dari warisan budaya masyarakat Bugis dan mencerminkan nilai-nilai 

ekonomi dan kerja sama dalam komunitas. Faktor-faktor yang memotivasi 

individu untuk melakukan Massanra termasuk kebutuhan ekonomi men-

desak, penggunaan modal usaha, kerja sama ekonomi, dan pemeliharaan 

tradisi budaya. Dengan pemahaman yang mendalam tentang perbedaan di 

antara jenis Massanra, individu dapat menjaga keadilan dan mengelola 

praktik ekonomi yang melibatkan aset berharga dengan bijak. Secara 

keseluruhan, praktik Massanra Galung merupakan contoh konkret dari 

bagaimana budaya dan ekonomi dapat terkait erat dalam masyarakat ter-

tentu, dengan praktik ini mencerminkan sejarah, nilai-nilai, dan kebutuhan 

ekonomi individu dalam masyarakat Bugis di Kecamatan Ajangale. 
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2. Praktik Massanra atau Gadai Lahan di Kecamatan Ajangale, Kabupaten 

Bone, Sulawesi Selatan mencerminkan upaya masyarakat Bugis untuk 

menjalankan ekonomi sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. 

Beberapa prinsip utama ekonomi syariah yang relevan termasuk larangan 

riba, larangan perjudian (Maysir) dan ketidakpastian yang berlebihan 

(Gharar), keadilan, dan transparansi. Dalam konteks Massanra, praktik ini 

telah berusaha menghindari unsur riba, memastikan bagi hasil yang adil, 

dan menjaga transparansi dalam transaksi ekonomi. Dengan demikian, 

Massanra di Kecamatan Ajangale adalah contoh praktik ekonomi 

tradisional yang telah diadaptasi sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi 

syariah, mempromosikan keadilan, keberlanjutan, dan kepatuhan pada 

nilai-nilai Islam dalam transaksi ekonomi. 

B. Implikasi 

Masyarakat dan pelaku ekonomi di Kecamatan Ajangale perlu diberikan 

pendidikan dan kesadaran yang lebih mendalam tentang prinsip-prinsip ekonomi 

syariah, serta bagaimana praktik Massanra dapat mematuhi nilai-nilai Islam. 

Dengan pemahaman yang lebih baik, mereka akan dapat memperkuat praktik 

Massanra sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. 
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Lampiran 1. Pedaman Wawancara 

 

PEDOMAN WAWANCARA 

“Tinjauan Ekonomi Syariah Dalam Transaksi Massanra  

Di Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone” 

 

Pertanyaan untuk Perangkat Desa 

1. Bagaimana gambaran kecamatan ajangale kabupaten bone? 

2. Bagaimana struktur Pemerintahan ? 

3. Bagaimana Keadaan Geografis ? 

4. Bagaimana tingkat sosial Pendidikan Masyarakat? 

5. Bagaimana Kondisi Sosial dan Budaya? 

6. Bagaimana Ekonomi masyarakat? 

Pertanyaan untuk Rahin  

1. Siapa nama anda? 

2. Apa profesi anda? 

3. Apakah anda tau tentang gadai/massanra 

4. Bagaimana sistem gadai , massanra yang berlangsung dilingkungan anda? 

5. Apakah anda pernah melakukan gadai atau massanra? 

6. Apakah alasan anda melakukan gadai/massanra? 

7. Sejak kapan anda melakukan gadai? 

8. Bagaimana akad perjanjian gadai? 

9. Seberapa luas yang digadaikan? 

10. Digadaikan dengan nominal berapa dan berapa jangka waktunya? 

Pertanyaan untuk Murtahin 

1. Apakah anda menerima gadai atau sanra? 

2. Apakah alasan anda mau menerima barang gadai berupa tanah/sawah? 

3. Seberapa luas tanah/sawah yang anda terima sebagai gadai dan berapa 

nominalnya? 

4. Dalam jangka waktu berapa anda memegang sawah atau tanah gadaian 
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Pertanyaan untuk Ustadz 

1. Siapa nama anda? 

2. Apa yang yang dimaksud dengan ekonomi syariah? 

3. Apa yang dimaksud dengan muamalah? 

4. Apa yang dimaksud dengan gadai/rahn? 

5. Apa yang anda ketahui tentang gadai/sanra 

6. Bagamana hukumnya gadai sawah, sanra? 
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Lampiran 2. Dokementasi Wawancara Informan 

DOKUMENTASI 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wawanacara bersama Riska (Selaku Murtahin) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wawancara bersama Hasdir (Selaku Rahin) 
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Wawancara bersama Muhammad Kadri (Selaku Ustadz) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wawancara bersama Asia (Selaku Murtahin) 
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